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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط
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 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain„ ع
„ 

apostrof terbalik 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ؼ

 Qaf Q Qi ؽ

 Kaf K Ka ؾ

 Lam L El ؿ

 Mim M Em ـ

 Nun N En ف

 Wau W We ك

 Ha H Ha ق

 hamzah ء
, 

Apostrof 

 Ya Y Ye م

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A اىَ

 kasrah I I اِ 

 ḍammah U U ا  
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan yā‟ Ai a dan i لىَ

 fatḥah dan wau Au a dan u ىػىوٍَ

Contoh: 

 kaifa : كىيٍفىَ

 haula : ىىوٍؿىَ 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 …اىَ| …لىَ
fatḥah dan alif 

atau yā‟ 
Ā a dan garis di atas 

 kasrah dan yā‟ I i dan garis di atas ل

 ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas ىو

Contoh: 

 mata :مىاتىَ

رىمىىَ : rama 

قًيٍلٍَ  : qila 

يدىيوٍتيََ : yamutu 
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4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā‟ 

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

ؿًَارىكىضىةيَاٍلأىطٍفىََ : raudah al-at fāl 

دًَيػٍنىةيَالٍفىاضًلىةيََ اىلٍمى : al-madinah al-fadilah 

 al-hikmah : اىلًٍْكٍمىة

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid ( ّّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

ارىبػَّنىَ : rabbanā 

نىَ انَىَّيػٍ : najjainā 

6. Kata Sandang 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang.  Huruf "l" (ؿ) diganti dengan 

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.  
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :اىلٍفىلٍسىفىةيَ

 al-biladu :اىلٍبًلاىديَ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

 umirtu : ايمًرٍتيَ

b. Hamzah Tengah 

 ta‟muruna :  تَىٍميريكٍفىَ

c. Hamzah Akhir 

ءهَيٍَشىَ  : Syai‟un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi  

kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah lazim  

dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang dihilangkan,  

maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua 

cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur‟an 
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Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh: 

 billah بِاللهِ  Dinullah دِيْنُ اللِ 

Adapun tā‟ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َ َََفٍَِرىحٍْىةًَالََّّ  Hum fi rahmatillah ىيمٍَ  

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur‟an 

Wa ma Muhammadun illa rasul 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta'ālā 

saw.  = sallallāhu „alaihi wa sallam 

a.s.  = „alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Nama                    : Muhamad Saddam Nurdin 

NIM                      : 80100220063 

Judul Tesis          :  Konsep Mutakallimīn Dalam Interpretasi Dilālah Al-Lafaẓ 

Serta Implikasinya Pada Fikih Ikhtilāf 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep Mutakallimīn dalam 

menginterpretasi dalil pada nas, untuk mengetahui implementasi metode 

Mutakallimīn pada dilālah al-lafaẓ dan menganalisis implikasi dilālah al-lafaẓ pada 

fikih ikhtilāf. 

Jenis penelitian ini adalah mengacu pada penelitian kualitatif berupa 

penelitian kepustakaan (library research). Sehingga dengan penelitian ini memiliki 

manfaat dan tujuan yang mendalam yang kelak akan memberikan sebuah konsep 

pemahaman terkait konsep Mutakallimīn dalam menginterpretasi dalil yang ada serta 

bagaimana implikasinya pada masāil khilāfiyah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, konsep Mutakallimīn dalam 

mengintrepretasi dalil pada naṣ berpijak pada pendekatan logika, teoritis diperkuat 

oleh bukti yang bersifat rasional. Kedua, Implementasi metode Mutakallimīn pada 

dilālah al-lafaẓ,  jika mafhūm mukhālafah tidak berlawanan dengan dalil yang lebih 

kuat, dilālah manṭūq-nya bukan dimaksudkan untuk memberi batasan dengan sifat 

tertentu, dilālah manṭūq-nya bukan untuk menerangkan suatu kejadian yang khusus, 

dilālah manṭūq-nya bukan dimaksudkan untuk penghormatan atau menguatkan suatu 

keadaan, dilālah manṭūq-nya harus berdiri sendiri tidak boleh mengikuti yang lain 

dan dilālah manṭūq-nya bukan sekedar menerangkan kebiasaan. Ketiga, Analisis 

implikasi dilālah al-lafaẓ pada fikih ikhtilāf dapat dilihat dalam beberapa 

permasalahan fikih, sebagai contoh; Pertama, Salat di pelataran masjid Nabawi 

seorang muslim tetap mendapatkan pahala seribu kali salat jika kondisi dalam masjid 

tidak dapat menampung para jamaah untuk salat. Kedua, penetapan puasa dengan 

rukyat, perlu dicari dalil pendukung. Ketiga, puasa enam hari di bulan Syawal dapat 

dilakukan kapan saja tidak mesti berurutan.  

Implikasi dari penelitian ini yaitu;  pertama, penelitian serta kajian dilālah al-

lafaẓ serta implikasinya pada fikih ikhtilāf, perlu mendapatkan perhatian bagi para 

pengakaji serta akademisi sebab, dengan mengkajinya akan memberikan pengetahuan 

tentang hikmah pensyariatan hukum Islam walaupun zaman terus berkembang. 

Kedua, kajian dilālah al-lafaẓ merupakan konsep serta metode yang dapat 

menyelesaikan persoalan di tengah-tengah masyarakat yang heterogen, sehingga 

perlu untuk diajarkan lebih dalam lagi kepada para mahasiswa dan masyarakat 

dengan bahasa yang lebih mudah agar dapat dipahami. 

 



 
 

xvii 
 

 

ABSTRACT 

 

Name                : Muhamad Saddam Nurdin 

ID                      : 80100220063 

Title : The Concept of Mutakallimīn in the Interpretation of Dilālah       

al-Lafaẓ and Its Implications in Ikhtilāf Fiqh 

 

The purpose of this study was  to understand the notion of Mutakallmīn in 

interpreting the propositions in the text, to comprehend the execution of the 

Mutakallmīn  technique in dilālah al-lafaẓ; and to assess the consequences of dilālah 

al-lafaẓ in ikhtilāf fiqh.  

This type of research referred to qualitative research conducted in the library. 

This research had benefits and in-depth objectives that gave a grasp of the notion of 

Mutakallmīn as it relates to analyzing existing arguments and determining their 

consequences for the masāil khilāfiyah. 

The results showed that; First, the concept of Mutakallimīn in interpreting the 

postulates on naṣ is based on a logical approach, theoretically reinforced by rational 

evidence. Second, the implementation of the Mutakallmīn method on dilālah al-lafaẓ 

if Mafhūm mukhlafah should not contradict stronger arguments, Dilālah manṭūq was 

not intended to restrict particular qualities,  Dilālah manṭūq is not intended to explain 

a particular incident, The purpose of the Dilālah manṭūq was not to honor or 

strengthen a situation, Dilālah manṭūq must stand on its own and cannot be followed 

by others, and Dilālah manṭūq was not merely a description of habits.   Third, the 

analysis of the implications of dilālah al-lafaẓ on ikhtilāf fiqh could be observed in a 

number of fiqh problems, such as: First, on the issue of praying in the courtyard of 

the Nabawi mosque, a Muslim still received the reward of a thousand prayers if the 

mosque was full and unable to accommodate the congregation for prayer. Second, in 

order to enhance the determination of fasting with rukyat, supporting arguments were 

required. Third, the six days of fasting in the month of Shawwal can be completed at 

any time, not necessarily in order from the second to the eighth day. 

The consequences of this study are as follows: First, research and study of 

dilālah al-lafaẓ and its consequences for fiqh ikhtilāf require the attention of scholars 

and academics because understanding it would provide insight into the wisdom of 

Islamic law enforcement even as the circumstances continue to change. Second, 

because the study of dilālah al-lafaẓ was a concept and approach that could solve 

problems in a diverse society, it needed to be taught more thoroughly to students and 

the community in a language that was simpler to comprehend. 
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ََيعتمدَعلىَأساسَنهجَمنطقيَالألفاظ َبأدلةَعقلانية. َنظريًن تطبيقَيتمثلََ)ثانيًا(مدعومنا

كَافَفيماََدلالةَالألفاظمنهجَالمتكلمينَعلىَ َإذا منوَأقولََبدليلالمخالفةَلاَيتعارضَالمفهوـ
َكَ َتلا َالمنطوؽقصد ََدلالة َخصائصَمعينة َتلاَكَحصر قصدَتلاَكَحدثَمعينَلبيافَقصد

دالاََدلالةَالمنطوؽَتكوفيجبَأفَكَتكريمَأكَتقويةَالموقفَالَالنصَعلىَمنَدلالةَالمنطوؽ
َ َبنفسو َالمنطوؽقصدَتلاَكَكحده َفحسبَعلىَشرحَالعاداتَدلالة َتطبيقََ)ثالثاً(. أفَأثر

َعلىَسبيلَالمثاؿفَلَالفقهيةسائفَِالعديدَمنَالميتمثلَالاختلاؼََفقوَعلىَدلالةَالألفاظ
صلاةَفَِباحةَالمسجدَالنبومَلاَيزاؿَالمسلمَيحصلَعلىَأجرَألفَصلاةَأجرَالَىو:َ)أ(َأف

كَانتَالظركؼَفَِ َجميعَستوعبَيالمسجدَلاَداخلَإذا الصياـََإثباتأفََ)ب(المصلين.
َالبصريةيؤَبالرَ َالْججَالداعمةَة َ)ج(َلاَبدَمنَإيجاد َمنَشهرََأفَعليها. َأيًـ َستة صياـ

َ.فيهاَالتتابعَواجبالمنَفَِأمَكقتَكليسَجازَأدائوَشواؿَ
َالبحثَىيكَ َىذا َعلى َالمترتبة ََأفَ)أولًا(َ:الآثار دلالةَالبحوثَكالدراساتَحوؿ
لأفَمنَخلاؿََطلابتحتاجَإلىَاىتماـَالعلماءَكالكآثارىاَعلىَالاختلاؼَالفقهيَالألفاظَ
دلالةَدراسةَأفََ)ثانيًا(.َالأزمافحكمةَالشريعةَالإسلاميةَعلىَالرغمَتطورََيجددراستوَس
لذلكَيجبَتدريسهاَكََالمجتمعَالمتنوعةَحلَمشكلاتَالتيَيساعدناَفِطريقةَمنَالَالألفاظ

 .كالمجتمعَبلغةَيسهلَفهمهابشكلَأعمقَللطلابَ
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang Masalah A.

Pada zaman dulu serta zaman modern ini banyak hal yang mesti dicarikan 

solusinya terlebih lagi di zaman ini dengan pesatnya perubahan zaman yang semakin 

hari semakin berubah terkait hukum fikih kontemporer yang harus dijawab, sehingga 

seorang fakih dituntut untuk menjawab isu-isu kontemporer yang ada di hadapanya.  

Islam sebagai agama yang Allah pilih dan menjadikan Nabi Muhammad saw. sebagai 

Nabi terakhir telah menjadikan al-Quran dan Sunnah Muhammad  saw. sebagai 

petunjuk bagi umatnya, Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 2.  

لّيْنََۙ  مِخَّ
ْ
ل ّ
 
ا رَيْبَۛ  فّيْهّۛ  وِػًى ل

َ
كّتٰبِ ل

ْ
 ﴾ ٢﴿ ذٰلّكَ ال

Terjemahnya: 

2.  Kitab (Al-Qur‟an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) 
petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa,

1
 

Allah swt juga menegaskan dalam QS al-Najam/53: 3-4. 

ىَيٰى 
ْ
يْحٰىَۙ  ٣﴿ وَمَا يَنْطّقِ غَنّ ال ا وَحْيٌ يُّ

َّ
 ﴾ ٤اّنْ وِيَ اّل

Terjemahnya: 

3. Dan tidaklah (Muhammad) yang diucapkan itu (al-Qur‟an) menurut 
kemauan hawa nafsunya.  

4. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
2
 

Di hadis Nabi, Rasulullah saw. bersabda: 

عىلىيٍوًَكىسىلَّمىَقىاؿىَعنََ َاًللهَصىلَّىَالََّّيَ َأىنَّويَبػىلىغىويَأىفََّرىسيوؿى ََ:مىالًكه فًيكيمٍَأىمٍرىيٍنًَلىنٍَتىضًلُّواَمىاَتػىرىكٍتي
َاًللهَكىسينَّةىَنىبًيًٌوًََتدىىسَّكٍتيمٍَ كًَتىابى   3)ركاهَإماـَمالك(بًًِمىا:

                                                           

1
Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Cordoba, 2018), h. 8. 

2
Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, h. 871. 
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Artinya: 

Dari Malik ibn Anas bahwasanya telah sampai padanya bahwa Rasululllah saw. 
bersabda, “Aku telah tinggalkan kepada kalian dua hal yang jika kalian 
berpegang teguh kepadanya tidak akan tersesat, yaitu kita Allah (al-Quran) dan 
Sunnah nabinya” (HR. Imam Mālik)

4
 

Dalam ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa al-Quran serta sunnah saw. 

merupakan bagian terpenting dalam  menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi, 

sebab kedua sumber ini merupakan dalil serta pijakkan dasar dalam menetapkan 

sebuah hukum, maka salah satu ilmu yang dapat menyelesaikan masalah serta isu 

kontemporer yang ada ialah ilmu usul fikih. 

Ilmu usul fikih merupakan himpunan dari kaidah-kaidah yang bertujuan 

sebagai alat untuk menetapkan sebuah hukum melalui dalil-dalil yang ada yang 

berkaitan dengan hukum Islam.  Orang yang mempelajarinya memiliki kemampuan 

untuk mengeluarkan serta menetapkan hukum syariat melalui kaidah-kaidah yang 

tepat, seorang  tidak dikatakan fakih sehingga mempelajari ilmu usul fikih, maka ilmu 

fikih haruslah berdiri di atas ilmu usul fikih. Ilmu ini juga digunakan sebagai sarana 

untuk mengetahui hukum Allah pada permasalahan kontemporer, maka orang yang 

bergelut dalam dunia usul fikih memiliki hujah yang nyata untuk segala masalah yang  

dilakukaan serta berada dalam posisi dan kondisi yang aman dari beribadah kepada 

Allah swt. Orang yang mendalami ilmu usul fikih akan mengerti dasar dalam berdalil 

serta berargumen yang dengannya kelak ketika menyampaikan suatu hukum di depan 

khalayak ramai cenderung lebih bersikap toleran sehingga suasana berjalan dengan 

baik. 

                                                                                                                                                                      

3
Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn „Amr al-Asbaḥī al- Madanī, al-Muwatho, Juz 5, (Cet. I; Abū 

Dabī: Zaid ibni Sulṭān, 2004),  h. 1322. 

4
Terjemahan Penulis 
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Dalam perjalanan serta perkembangan ilmu usul fikih ditandai dengan 

peristiwa Rasulullah saw. ke sahabat yang mulia Mu„āż Ibn Jabal yang diutus ke 

negeri Yaman ketika itu, di dalam hadis yang cukup populer: 

:َرضي الله عنهََميعىاذناَنٍَعىَ َالٍيىمىنًَقىاؿى َميعىاذناَإًلىى َأىفٍَيػىبػٍعىثى َلىمَّاَأىرىادى َصىلَّىَاللهيَعىلىيٍوًَكىسىلَّمى َالًََّّ َرىسيوؿى أىفَّ
َقىضىاءه؟» َلىكى َعىرىضى َإًذىا َتػىقٍضًي َأىَ«كىيٍفى : َقىاؿى ،َ : َقىاؿى ، َالًََّّ َبًكًتىابً َفََِ»قٍضًي دٍ َتَىً َلَىٍ فىإًفٍ

؟ :َ«كًتىابًَالًََّّ عىلىيٍوًَكىسىلَّمى،َقىاؿى َصىلَّىَاللهيَ :َفىبًسينَّةًَرىسيوؿًَالًََّّ دٍَفَِسينَّةًَرىسيوؿًَ»،َقىاؿى َتَىً فىإًفٍَلَىٍ
كًَتىابًَالًَََّّ َفِ َصىلَّىَاللهيَعىلىيٍوًَكىسىلَّمى،َكىلاى َ«َ؟الًََّّ َالًََّّ َرىسيوؿي َآليوَفىضىرىبى َرىأٍيًي،َكىلاى :َأىجٍتىهًدي قىاؿى

َ : َكىقىاؿى َصىدٍرىهي، َكىسىلَّمى َيػيرٍضًيَ»صىلَّىَاللهيَعىلىيٍوً ا َلًمى َالًََّّ َرىسيوؿً ، َرىسيوؿى َالَّذًمَكىفَّقى َلًًََّّ الْىٍمٍدي
َالًَََّّ 5)ركاهَأبوَداكد(«رىسيوؿى

  
Artinya: 

Dari Mu‟āż bin Jabal r.a Rasulullah saw. ketika akan mengutus Mu‟āż bin Jabal 
ke Yaman beliau bersabda, “Bagaiamana engkau memberikan keputusan 
apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?” Mu„āż menjawab, 
“saya akan memutuskan  menggunakan kitab Allah,” Beliau bersabda,” 
seandainya engkau tidak mendapatkan dalam kitab Allah?‟‟ Mu„āż menjawab,” 
saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah saw. Beliau bersabda lagi,” 
seandainya engkau tidak mendapatkan dalam sunnah Rasulullah saw. serta 
dalam kitab Allah?” Mu„āż menjawab saya akan berijtihad menggunakan 
pendapat saya, dan saya tidak akan menguranginya.”Kemudian Rasulullah 
menepuk dadanya dan berkata,‟‟ segala puji bagi Allah yang telah memberikan 
petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat 
Rasulullah senang.)HR. Abū Dawud)

6
 

Dalam hadis di atas cikal bakal ilmu usul fikih sejatinya sudah ada pada masa 

kenabian sampai proses kodifikasi. Ilmu usul fikih dalam perkembangannya tentu 

akan menimbulkan banyak interpretasi dalam memaknai teks serta narasi yang ada 

sebagaimana kisah yang terkenal pada peristiwa salat Asar di Bani Quraiẓah para 

                                                           

5
Abū Dāwūd Sulaimān ibni Asy„aṡ, Sunan Abī Dāwūd, Juz 3 (Bairut: Maktabah al-Syarīah, 

t.th.), h. 303. 

6
Terjemahan Penulis.  
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sahabat telah melakukan interpertasi dari teks atau narasi yang ada, yaitu sabda 

Rasulullah saw. 

:َقىاؿىََبٍنًَعيمىرىَاًََنٍَعىَ عىلىيٍوًَكىسىلَّمىََقىاؿى َفَِبىنًَِقػيرىيٍظىةىََلاَالنَّبيَُّصىلَّىَاللهيَ َإًلاَّ ََّأىحىدهَالٍعىصٍرى َييصىلًٌينى
7َركاهَالبخارم((

Artinya: 

Dari Ibn Umar beliau berkata, Nabi saw bersabda. “Jangan ada satu pun yang 
salat Ashar kecuali dia telah tiba di perkampungan Bani Quraiẓah.” (HR. 
Bukhāri)

8
 

Ketika para sahabat mendapati waktu salat Asar telah masuk ketika itu mereka 

di tengah jalan, kemudian sebagian dari sahabat berkata,” kita tidak mendirikan salat 

kecuali kami telah tiba di perkampungan Bani Quraiẓah”. Adapun sebagian yang lain 

tetap pada pemahaman serta argumen yang mereka pahami dari narasi Rasulullah 

saw. bahwa Nabi tidak bermaksud  memerintahkan para sahabatnya menunda salat 

Asar dan sebagian yang lain memahaminya agar berjalan secara cepat sebelum masuk 

waktu salat Magrib. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka dalam memahami teks yang ada tidaklah 

mudah dan sesederhana yang dipikirkan sebab dalam memahaminya membutuhkan 

perangkat serta ilmu alat yang ada, salah satunya adalah ilmu bahasa Arab sebab al-

Quran dan sunnah Nabi, teks ataupun narasinya dibangun dari ilmu bahasa Arab, 

sebagaimana firman Allah swt. QS Yunuf /12: 2. 

 

 

                                                           

7
Muḥammad ibni Ismā„īl al-Bukhārī, al-Jāmi„ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ, Juz 2 (Cet. I; Damasqus: 

Dār Ṭūqu al-Najāḥ, t.th.), h. 15. 

8
Terjemahan Penulis.  
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يْنَ 
ِ
مْ حَػْلّل

ِ
ك
َّ
ػَل
َّ
ا ل نًا غَؽَبيًّّ

ٰ
نٰهِ كِؽْا

ْ
نْؾَل
َ
 ﴾ ٢﴿ اّنَّآ ا

Terjemahnya: 

1. Sesungguhnya Kami menurunkannya (Kitab Suci) berupa Al-Qur‟an 
berbahasa Arab agar kamu mengerti. 9 

Terkait itu juga teks yang ada mengandung dilālah. berbicara terkait dilālah 

seseorang akan menemukan letak dan dasar dimana sebab dari perbedaan yang terjadi 

di antara ulama. Maka dari itu dalam menginterpretasi teks yang ada para ulama 

mujtahid terbagi menjadi beberapa kubu yang terkenal serta corak maupun metode 

dalam melakukan kajian serta meletakkan kerangka istibānṭ pada ilmu usul fikih, 

kubu yang pertama ialah madrasah Syaf‟i atau yang lebih populer dengan sebutan  

nama madrasah Mutakallimīn yang di dalamnya juga ada sejumlah ulama Mālikiyah 

dan Ḥanabilah dan yang kedua kubu madrasah Ḥanafiyah.  

Dalam pembahasan ilmu usul fikih, yang menjadi titik fokus pembahasanya 

terletak pada ruang lingkup hukum, hakim (pembuat hukum), sumber hukum, 

maḥkūm fīh (objek hukum), dan maḥkūm „alaihi (subjek hukum).
10

 dari kelima 

pembahasan di atas akan melahirkan pembahasan yang lebih rinci mengenai ilmu 

usul fikih itu, sehingga di dalam kajiannya akan menimbulkan perbincangan 

dikalangan ulama mujtahid mengenai cara maupun metode interpretasi teks ataupun 

dalil yang ada. 

Penyederhanaan ilmu usul fikih terletak pada, bagaimana perumusan 

ketentuan hukum yang kompatibel dengan realitas masyarakat. Untuk dapat sampai 

pada tujuan yang ingin dicapai, sebuah ilmu membuat beberapa andaian dan asumsi 

                                                           

9
Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 348. 

10
Mamam Suherman, “Aliran Usul Fikih dan Maqashid Syari‟ah”, al-Maṣlaḥah Jurnal 

Hukum Dan Pranata Sosial Islam 2, no. 4 (2017): h. 353.  
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mengenai objek-objek empiris. Asumsi ini perlu karena dapat memberi arah dan 

landasan bagi kegiatan penelitian dan penelaahan. Sebuah pengetahuan baru dapat 

dianggap benar secara ilmiah apabila dapat menerima asumsi yang dikemukakan 

dengan beragam tahapan dan prosedur yang dilalui. Semua teori keilmuan 

mempunyai asumsi-asumsi ini, tidak terkecuali ilmu usul fikih, baik yang dinyatakan 

secara tersurat (manṭūq) maupun yang tercakup secara tersirat (mafhūm).
11

 

Pemahaman terhadap suatu teks al-Quran dan hadis-hadis saw. adakalanya 

berdasarkan pada bunyi perkataan yang manṭūq baik secara tegas maupun 

mengandung kemungkinan makna lain, dan adakalanya berdasarkan pada 

pemahaman makna mafhūm, Pemahaman teks al-Quran yang demikian inilah yang di 

kalangan para ulama biasa disebut dengan istilah manṭhūq (tersurat) dan mafhūm 

(tersirat) 

 Kajian terhadap manṭūq dan mafhüm ini merupakan hal yang sangat penting 

terlebih lagi pada kajian ulama Mutakallimīn, karena kedua hal itulah yang akan 

merinci berbagai kandungan maksud ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis nabi saw. 

yang dapat diketahui dari lafaz manṭūq dan mafhūm-nya. 

Proses penetapan sebuah hukum tidak sesederhana yang dipikirkan, sebab 

membutuhkan begitu banyak ilmu alat yang hendak dikuasai, dipahami dan dihafal 

kemudian diramu menjadi satu kesatuan yang dengannya akan menghasilkan sebuah 

solusi dan hukum. Seorang yang akan menetapkan sebuah hukum terlebih dahulu 

memahami konteks dan narasi masalah ataupun pertanyaan yang ada kemudian 

                                                           

11
Abu Yasid,  Logika Ushul Fiqh (Cet I; Yogyakarta: Ircisod, 2019), h.10. 
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mencari dalil dari masalah yang dihadapinya sebagaimana sebuah ungkapan yang 

terkenal.  

  12هرًًَوَُّصىَتىََنٍَعىََعهَرٍفَػىََءوَيٍَىَشىَلىَعىََميَكٍَالْيَ
Artinya: 

Menghukumi sesuatu itu adalah termasuk dari bagian sejauh mana memahami 
gambaran (masalah) tersebut.

13
 

Kaitannya dengan judul, penulis berfokus pada analisis ataupun pembahasan 

terkait pada konsep ataupun metode para ulama Mutakallmīn melalui kajian manṭūq 

dan mafhūm menginterpretasi dan memaknai teks-teks wahyu ilahi yang ada dengan 

kajian yang disebut dilālah al-lafaẓ serta implikasinya pada fikih ikhtilāf .  

 Rumusan Masalah  B.

Berdasarkan  latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, judul dan 

inti pembahasan yang akan  menjadi titik fokus penelitian dalam tesis ini ialah 

metode madrasah Mutakallimīn dalam menginterpretasi dalil yang ada dengan 

menggunakan metode dilālah al-lafaẓ serta dampak dari penginterpretasian tersebut 

dalam ranah  masāil khilafīyah, maka dalam hal ini ada beberapa inti dari masalah 

yang akan dijabarkan sebagai berikut: 

1.  Bagaimana konsep Mutakallimīn dalam mengintrepretasi dalil pada naṣ? 

2.  Bagaimana implementasi metode Mutakallimīn pada dilālah al-lafaẓ?  

3.  Bagaimana menganalisis implikasi dilālah al-lafaẓ pada fikih ikhtilāf? 

                                                           

12
Abu Aḥmad Muḥammad, al-Hukum „alā  al-Syai‟ Far‟un „an Taṣawwurihi (Cet. XIV; 

Madinah al-Muwawarah:al-Jāmiatu al-Islāmiyatu bi al-Madīna al- Munawarah, 1981), h. 263.  

13
Terjemahan Penulis.  
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 Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan C.

Untuk memberikan pemahamanan terhadap tesis ini perlu penguraian yang 

hendak penulis lakukan agar terhindar dari persepsi dan pemahaman yang keliru bagi 

pembaca, titik fokus pada tesis ini yang akan menentukan langka penelitian yaitu 

konsep Mutakallimīn, dilālah al-lafaẓ dan implikasinya pada fikih ikhtilāf. 

1. Konsep Mutakallimīn 

Kata konsep berarti rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakan dari 

peristiwa konkret.
14

 Adapun Mutakallimīn yang dimaksud adalah ulama yang dalam 

menetapkan sebuah hukum berpijak pada pendekatan logika, teoritis diperkuat oleh 

bukti
15

 di antara mereka ialah ulama mazhab Syafi‟i, Maliki, Hanbali serta ulama 

kalam dari Mu‟tazilah dan Asya‟irah. dalam pandangan mereka segala sesuatu 

haruslah bersifat logis dan filosofis yang bersifat rasional. Pemikiran ini juga tidak 

menisbatkan pada mazhab tertentu serta tidak terpengaruh pada fanatisme mazhab, 

kaidah-kaidah yang dibentuk didasari dengan kajian yang mendalam, Oleh karena itu 

aliran ini juga disebut aliran Mutakallimīn yang mempuyai arti pakar-pakar ilmu 

kalam. 

Pendiri mazhab ini adalah Imam al-Syafi'i yang tak lain adalah founding 

father epistemologi usul fikih itu sendiri. Mazhab ini juga membangun kaidah-kaidah 

sebagai landasan teori untuk menggali hukum-hukum operasional berlandaskan pada 

sumber asasinya. Kaidah-kaidah yang mereka bangun kemudian digunakan untuk 

                                                           

14
Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (KBBI). 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Interpretasi (9 Maret 2022). 

15
Hafidz Syuhud, “Interelasi Akal dan Wahyu: Analisis Pemikiran Ulama Mutakallimīn 

dalam Pembentukan Hukum Islam” Journal of Islamic Law STIS Syarif Abdurrahman Pontianak 2, 

no. 1 (2021):  h. 6. 
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mengkaji uslub-uslub bahasa dan dalil-dalil syara„ dengan tidak menafikan aspek 

rasionalitas.
16

 Dengan demikian, metodologi yang digunakan mazhab ini adalah 

metode teoritis yang independen dan berdiri sendiri karena kaidah-kaidah usul fikih 

yang mereka bangun mampu menghasilkan hukum-hukum operasional (fikih). 

 

2. Dilalah 

Secara bahasa kata dilālah atau dalālah  berasal dari bahasa Arab yaitu ََّدىؿ-
لىةنَ-يىديؿَُّ 17دىلاى  yang berarti menunjukan, memberi hidayah serta memberi petunjuk

18
 

 Adapun secara istilah dilālah, atau dalālah sebuah bentuk atau alat petunjuk  

serta proses yang dengannya dapat memberikan  ilmu atau pengetahuan  tentang 

sesuatu
19

. Artinya ketika seseorang ingin melakukan suatu observasi maka ia mesti 

membutuhkan alat serta proses untuk mengetahui objek yang akan ditelitinya.  Maka 

alat atau proses pertama disebut dengan dāl dan yang kedua disebut sebagai madlūl.
20

 

Naṣ al-Quran dan Sunnah saw. merupakan kumpulan lafaz-lafaz yang dalam 

usul fikih disebut pula dengan dalil dan setiap dalil memiliki dilālah, atau dalālah 

tersendiri, sehingga dengan pengertian tersebut kita dapat mengambil kesimpulan 

hukum dari sesuatu dalil. 

3. Lafaẓ 

                                                           

16
„Abd al-Wahhāb Ibrāhīm Abū Sulaimān,  al-Fikr al-Uṣūli  Dirāsah Tahlīliyyah Naqdiyah  

(Jeddah: Dar al-Syurūq, 1983), h.457.  

17
Ismā„īl ibn Ḥammad al-Jauhary, al-Ṣiḥāḥ (Kairo: Dār Ḥadiṡ, 2009), h. 382. 

18
Majma„ al-Lugah al-„Arabiyah, al-Mu„jam al-Wasīṭ (Kairo: Syurūq al-Dauly, 2011), h. 293.  

19
Taqiyu al-Dīn al-Ibni Kāfī, al-Ibhāj fi Syarḥi al-minhāj (Bairūt: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah, 

1990), h. 203. 

20
„Ali ibn Muḥammad al-Jirjānī, Al-Ta„rīfāt (Bairūt: Dār al-Kitab al-„Arabī, 1405), h. 105. 
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Adapun kata lafaẓ berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti, melempar, 

membuang atau menghempaskan.
21

 Adapun secara istilah ungkapan yang bersifat 

konvensional dan dapat dipahami sebagai sebuah gagasan yang dinyatakan dalam 

wujud kata-kata melalui daya tangkap panca indera. Gagasan ini selanjutnya 

direalisasikan dalam wujud kata-kata atau lafaz
22

 atau suara yang yang terkandung 

didalamnya huruf hijaiyah dimulai dari huruf alif dan diakhiri dengan huruf ya.  

Dalam usul fikih, bahasa Arab  adalah  salah  satu  ilmu pendukung  yang  

sangat  penting  dalam rangka menggali dan memahami hukum syara„ yang 

bersumber dari al-Quran dan Sunnah Rasul saw. seorang fakih maupun yuris  harus   

memahami diksi-diksi serta mampu menguasai gaya bahasa serta lafaz yang 

digunakan, baik itu lafaz yang mengandung makna majāz dan hakīkat-nya, 

musytarak, mafhūm dan manṭūq-nya, mujmal dan mubayyan-nya, „ām dan khās-nya, 

muṭlaq dan muqayyad-nya dan lain-lain. sehingga seorang fakih maupun yuris dapat 

mengambil asumsi serta kesimpulan hukum secara objektif melalui lafaz-lafaz teks 

atapun naṣ yang didasari dengan dalil yang didukung dengan pola pikir rasional.   

4. Fikih Ikhtilāf   

Fikih secara bahasa الفهم berasal dari bahasa Arab yang berarti pemahaman, 

adapun secara istilah ilmu yang menjelaskan hukum-hukum syara„ yang praktis 

(„amali) serta perkataan mukalaf  yang diambil dari dalil-dali terperinci
23

 

                                                           

21
Majma„ al-Lugah al-„Arabiyah, al-Mujam al-Wasīṭ,   h. 684. 

22
“Ushul Fiqh II ( Lafadz serta Pemakaiannya, Hakikat, Majas, Sharih, dan Kinayah)”, Situs 

Wordpress, https://duniacemoro.wordpress.com/2012/09/20/ushul-fiqh-ii-lafadz-serta-pemakaiannya-

hakikat-majas-sharih-dan-kinayah/ (25 April 2022) 

23
Muṣṭafā al-Khin, dan Muṣṭafā al-Bugha, al-Fiqih al-Manhajī, Juz 3 (Cet. XIV; Damasqus: 

Dār al-Qalam, 2013), h. 7. 
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Adapun Ikhtilāf secara bahasa berasal dari bahasa Arab  َفانَ-يخىٍتىلًفيَ-اًخٍتػىلىفى   اًخٍتًلاى

yang mengandung makna perselisihan dan perbedaan, juga sepadan dengan kata 

khilāf  yang berarti mutlak terjadinya perbedaan dari segi perkataan, pikiran, keadaan, 

bentuk serta paradigma.
24

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata ikhtilāf 

diartikan sebagai perbedaan pendapat atau perselisihan pikiran.
25

Maka secara istilah 

ikhtilāf  ialah sebuah perbedaan yang faktual di kalangan ulama mujtahid dalam 

memahami teks al-Quran dan hadis.
26

  

 Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian ini yang menjadi titik fokus 

pembahasannya bagaimana konsep ulama Mutakallīmin dalam menginterpretasi naṣ 

melalui metode dilālah al-lafaẓ dan implikasinya pada fikih ikhtilāf, sehingga dapat 

ditemukan alur mekananisme istinbāṭ-nya yang dengannya pembaca dapat 

menemukan titik temu dalam penentapan sebuah hukum yang telah dan yang akan 

ditetapkan kelak. 

 Kajian Pustaka D.

Di antara pembahasan yang termuat dan terpenting dalam kajian ilmu usul 

fikih ialah kajian konsep atau metode Mutakallimīn dalam istinbāṭ hukum melalui 

dilālah al-lafaẓ  pada naṣ al-Quran maupun hadis Nabi saw. Sebab seorang fakih 

dalam memutuskan sebuah hukum serta menganalisanya haruslah didasari dan 

                                                           

24
Tāhā Jābir Hernḍan. Ādāb al-Khilāf fi Islām (U.S.A.:Mahan „Ali li Fikri Islāmī, 1999), h. 

22. 

25
Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (KBBI), 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Interpretasi (9 Maret 2022). 

26
Mohammad Hanief Sirajulhuda, “Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf Qardhawi”, Jurnal Tsaqafah 

13, no. 2 (November 2017): h. 258. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Interpretasi
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memiliki ilmu alat, ilmu alat yang dimaksud ialah mengetahui bahasa Arab, ulūm al-

quran, musṭala al-hadis, semua hal tersebut termasuk dalam kategori dilālah lafaẓ. 

Pembahasan terkait konsep Mutakallimīn pada dilālah al-lafaẓ tidak banyak 

yang mengkajinya, menganalisisnya serta mempelajarinya bahkan di bangku-bangku 

kuliah maupun dalam majelis-majelis taklim, padahal disinilah letak dasar dari 

mengetahui kenapa ulama dalam menetapkan sebuah hukum selalu berbeda, bahkan 

dalam satu naṣ ada beberapa hukum yang muncul.  

Ada beberapa buku maupun jurnal yang berkaitan dengan tesis ini, namun 

memiliki pembahasan yang cukup luas.  Dalam mencapai tujuan sebagaimana yang 

telah dipaparkan di atas, idealnya memiliki kerangka berfikir untuk menghasilkan 

sebagaimana yang diinginkan. 

Ketika dilakukan penulusuran dalam rangka mencari tahu, apakah penelitian 

ini telah ada yang meneliti sebelumnya, maka ditemukan ada beberapa yang mirip 

berkaitan dengan penelitian ini:  

1. Karya ilmiah disertasi Jaqub Rida Malik pada Universitas Wahran Jazair 

(2017) dengan judul” Dilālah al-Lafaż al-Quran min Khilāli al-Rasm wa 

Aṡaruhu fī al-Fikih”. Karya ini memiliki bahasan yang luas terkait dilālatu 

al-Lafaż pada al-Quran serta pengaruhnya pada fikih. Adapun pada tesis ini 

“Konsep Mutakallimīn dalam Interpretasi Dilālah al-Lafaẓ Serta 

Implikasinya Pada Fikih Ikhtilāf” lebih fokus menjelaskan konsep ulama 

Mutakallimīn dalam menginterpretasi dalil naṣ yang bersumber pada al-

Quran dan hadis serta Implikasinya pada fikih terutama pada fikih 

kontemporer. 
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2. Kitab Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid karya al-Qaḍi Abū al-

Walid Ibn Rusyd al-Qurṭubi wafat tahun 595 H). Buku ini termasuk bagian 

dari buku yang terkenal di kalagan penuntut ilmu, salah satu buku terbaik 

dalam menjelaskan masalah fikih perbandingan mazhab, buku ini juga 

memiliki ciri khas khusus yang tertuang di dalamnya sebab ikhtilāf  para 

ulama dalam berbagai permasalahan yang beliau sebutkan termasuk 

didalamnya penyebutan dilālah al-lafaẓ. 

3. al-Mausūat al-Fiqiyyah al-Kuwaitiyah. Keunggulan kitab ini penyusunnya 

tidak berdasarkan mazhab tertentu, tetapi semua mazhab fikih Islam yang 

ada dijelaskan satu persatu lengkap dengan dalil hadis, ijmak, kias tanpa 

menampilkan kecendrungan pada mazhab tertentu. Di dalamnya juga 

terkadang menyebutkan pembahasan terkait dilālah al-lafaẓ. 

4. Dilālah al-Lafaẓ al-Qurani min Khilāli al-Rasm wa al-Aṡruhu fī al-Fiqih, 

karya Jaqub Ridha Malik. Sebuah karya tulis yang membahas terkait lafaẓ-

lafaẓ rasm „uṡmāni serta dampak dari lafaz itu pada beberapa masalah fikih, 

berbeda dengan tesis ini, penulis memfokuskan pada konsep ulama 

Mutakallimīn dalam menginterpretasi dalil yang ada. 

5. Karya ilmiah jurnal STAIN Pamekasan Jurusan Syariah pada studi analisis 

komparatif dengan judul “Metode Mutakallimīn Dan Ahnaf Dalam 

Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum”, karya Abdul Jalil. Sebuah 

karya tulis yang membahas secara ringkas mengenai ta„ārud al-adillah, 

ta„ādul al-adillah dan taqābul al-adillah yang terjadi antara Mutakallimīn 

dan hanafiah serta langkah yang ditempuh oleh keduanya. Berbeda dengan 

tesis ini “Konsep Mutakallimīn Dalam interpretasi Dilālah al-Lafaẓ Serta 
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Implikasinya Pada Fikih Ikhtilāf” yang hanya memfokuskan pada 

pembahasan konsep Mutakallimīn pada dilālah al-Lafaẓ saja. 

6. Karya ilmiah jurnal pada STAIN Kudus, karya Ahmad Atabik “Peranan 

Manṭūq Dan Mafhūm Dalam Menetapkan Hukum Dari al-Quran Dan 

Sunnah” sebuah karya ilmiah lebih kepada penggalian terhadap hukum yang 

ada di dalam al-Quran dan sunnah. Bedanya dengan penelitian ini ialah 

penelitian ini lebih kepada masalah kontemporer yang digali dan difokuskan.  

7. Beberapa buku mengenai fikih ikhtilāf  yang menjelaskan sebab-sebab 

perbedaan ulama dalam masalah fikih yang diperselisihkan. Berbeda dengan 

bahasan tesis ini yang berfokus pada konsep ulama Mutakallimīn dalam 

memahami teks atapun naṣ yang ada serta implikasinya pada masā‟il 

khilafiya, di antara buku tersebut sebagai berikut: 

a. Buku yang berjudul Ikhtilāf al-Fuqahā karya Abu Ja„far Muhammad bin Jarir al-

Thabari (wafat tahun 310 H), juga buku berjudul Raḥmha al-ummah fī Ikhtilāf al-

aimmah karya Muhammad Abdurrahman (wafat tahun 785 H). Keduanya berisi 

permasalahan fikih yang diperselisihkan oleh para ulama dengan menyebutkan 

sebab ikhtilāf-nya. 

b. Tiga buah buku yang memiliki judul yang sama yakni Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā. 

Pertama, karya ilmiah tesis pada Universitas Imam Muhammad ibn Su‟ud al-

Islamiyah (1387 H) oleh Abdullah Abdul Muhsin al-Turki. Kedua, buku karya 

Syaikh Ali al-Khafif. Ketiga, karya ilmiah Hamd ibn Hamdi al-Shaidi (2011). 

Ketiganya merupakan buku yang mengumpulkan beberapa sebab ikhtilāf  ulama 

fikih dalam permasalahan fikih yang diperselisihkan. 
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  Kerangka Teoretis E.

Peneliti dalam melakukan kajian literatur serta menyusun kerangka teoritis, 

mencari, menelaah dan memilih sumber dan bahan pustaka yang relevan dengan 

masalah yang akan diteliti. Olehnya itu, kerangka berpikir yang peneliti akan gunakan 

dalam menyusun tesis yang ada berpedoman pada kajian pustaka. 

Berdasarkan hal tersebut, demi memudahkan rencana penelitian dipandang 

perlu sebuah alur penelitian dalam bentuk kerangka teoretis. Berikut gambaran dan 

penjelasan kerangka berpikir yang hendak dilalui dalam penelitian ini. 

Di dalam dunia fikih terjadi begitu banyak pendapat para ulama dalam setiap 

masalah yang ada bahkan tidak sedikit dijumpai dalam literasi-leterasi dan buku-buku 

klasik terjadi begitu banyak sekali pendapat yang ada, sehingga dengan itu kita 

menjumpai di lapangan dan di masyarakat begitu banyaknya amalan yang dianggap 

aneh oleh sebagian orang, oleh sebab itu untuk menyikapi semua permasalahan itu 

perlu didasari oleh ilmu untuk mengetahui sebab atau pijakan yang menjadi sebab 

adanya perbedaan pendapat. Perbedaan akan selalu ada dan tidak semua perbedaan 

itu tercela sehingga perlu untuk dipersempit ruang geraknya dan dihilangkan dari 

kebiasaan seseorang, akan tetapi bagaimana seseorang menyikapi perbedaan yang ada 

dengan tepat dan bijak. 

Para ulama klasik telah melakukan upaya dalam merumuskan metode 

penetapan sebuah hukum yang ada, sebab dalam perumusan itu akan memudahkan 

dan dapat memberi solusi kepada para penuntut ilmu dalam melakukan kajian 

ataupun penelitian dalam menetapkan sebuah hukum yang sedang dihadapinya.  

Dalam perjalanan usul fikih para ulama telah terbagi menjadi dua corak 

penetepan dalam merumuskan sebuah hukum yang ada, corak pertama yaitu  
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Mutakallimīn dan corak yang kedua ialah corak ḥanafiyah, dua corak sentaral inilah 

yang banyak mempengaruhi para ulama dalam penetapan sebuah hukum yang sedang 

dihadapainya. 

Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber utama dalam hukum Islam, 

mengandung berbagai pengertian yang dapat digali melalui aspek dilālah  lafaẓ-nya. 

Para ulama Mutakallimīn menggalinya melalui pemahaman  dilālah  mafhūm dan 

dilālah  manṭūq, mereka membagi dilālah  mafhūm  menjadi dua kategori yaitu 

mafhūm muwāfaqah dan mafhūm mukhālafah. Adapun ulama Ḥanafiyah berpendapat 

sebagai pedoman untuk menggali dan memahami lafaẓ naṣ atau teks yang ada, perlu 

menggunakan dilālah  al-lafaẓ dan dilālah  gairu lafaẓ, kemudian dilālah  lafaẓ di 

bagi menjadi empat macam yaitu, „ibārat al- naṣ, isyārah al-naṣ, dilālah  al-naṣ dan 

iqtiḍāh al-naṣ.  

Dengan demikian perlu adanya konsep atau kerangka untuk menemukan 

metode Mutakallimīn dalam penetapan sebuah hukum melalui dilālah al-lafaẓ  yang 

kemudian dapat dideteksi akar dari perbedaan yang selama ini terjadi. 
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 Metode Penelitian F.

Metode penelitian merupakan salah satu unsur terpenting dan juga penentu 

keberhasilan sebuah tesis ataupun penelitian. Berikut ini ada beberapa ulasan terkait 

metode yang digunakan dalam merumuskan penelitian yang ada: 

1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah mengacu pada penelitian kualitatif 

berupa penelitian kepustakaan (library research).  Penelitian kualitatif bertujuan 

untuk memahami suatu fenomena dengan lebih mendalam  melalui pengumpulan data 

secara lengkap, juga memiliki landasan  teori sebagai acuan untuk memfokuskan 

penelitian serta menampakan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena 

tersebut. 

Sehingga dengan penelitian ini memiliki manfaat dan tujuan yang mendalam 

yang kelak akan memberikan sebuah konsep pemahaman terkait konsep Mutakallimīn 

dalam menginterpretasi dalil yang ada serta bagaimana implikasinya pada masāil 

khilafiyah.
27

 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian adalah konsep yang akan digunakan sebagai prosedur 

untuk melakukan penelitian yang meliputi langkah-langkah mulai dari asumsi serta 

metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis dan juga interpretasi.
28

 

Ada berbagai macam pendekatan dalam metodologi penelitian, di dalam 

penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut: 

                                                           

27
Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), h. 3-4. 

28
“Pendekatan Penelitian”, Situs Penelitian Ilmiah. ”https://penelitianilmiah.com/pendekatan-

penelitian/ (9 Maret 2022). 
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a.  Pendekatan Hermeneutika 

Pendekatan hermeneutika secara etimologi berasal dari bahasa yunani yang 

mengandung makna penafsiran atau interpretasi. Hermeneutika dibagi menjadi dua 

aspek, aspek yang pertama disebut interpretasi gramatikal dan aspek yang kedua 

disebut dengan interpretasi psikologis. Aspek gramatikal merupakan syarat berpikir 

setiap orang, sedangkan aspek psikologis memungkinkan seseorang memahami 

pribadi penulis. Untuk memahami narasi dari pembicara hendaknya seseorang 

mampu memahami bahasa serta kejiwaannya secara baik,  semakin baik dan lengkap 

konsep pemahaman seseorang akan bahasa dan latar belakang psikologi pengarang,  

maka semakin lengkap pula interpretasinya terhadap karya pengarang tersebut yang 

dengannya kelak akan menentukan keberhasilan dalam bidang seni interpretasi.
29

 

terutama ketika sesorang ingin memahami arti kata atau istilah-istilah yang 

disebutkan oleh para ulama Mutakallimīn perlu memahami bahasa serta teks yang 

disebutkan tujuannya untuk mendapatkan pemahaman serta makna yang baik dari 

penelitian yang ada. 

b. Pendekatan Konseptual 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konsep diartikan ide atau 

pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret,
30

 tujuannya untuk memahami 

arti kata, istilah, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum maupun teori serta 

sebagai alat untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang 

                                                           

29
Nawawi, Metode Penelitian Fikih dan Ekonomi Syariah  (Cet. I; Malang: Penerbit Madani 

Media, 2019), h. 67. 

30
Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (KBBI), 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Interpretasi ( 9 Maret 2022). 
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terkandung pada istilah-istilah hukum.
31

 Kaitannya dengan penulisan ini bagaimana 

ulama Mutakallimīn merumuskan ide, konsep serta kaidah-kaidah dari al-Quran dan 

sunnah saw. dengan tujuan untuk memudahkan dalam menganalisa sebuah masalah 

atau peristiwa hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. 

c. Pendekatan Filosofis  

Pendekatan filosofis ialah pendekatan yang didasari pada analisa serta 

pemikiran yang rasional dalam melihat kasus serta peristiwa yang dihadapi. Olehnya 

itu, para ulama Mutakallimīn dalam interpretasi terhadap teks ataupun naṣ 

menggunakan analisanya yang rasional agar dapat menyelesaikan masalah yang ada 

serta dapat menetapkan sebuah hukum dengan baik. 

d. Pendekatan Teologis  

Sebuah pendekatan yang meyakini bahwa semua hukum pada asalnya didasari 

dari al-Quran dan sunnah Nabi saw. Maka dari itu ulama Mutakallimīn memandang 

sumber utama hukum berasal dari al-Quran dan sunnah Nabi saw. 

3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Penelitian ini adalah penelitian dengan jenis library research sehingga banyak 

bersentuhan dengan literatur-literatur yang relevan dengan tema penelitian. Data-data 

yang merupakan bahan primer adalah ayat-ayat al-Quran, hadis-hadis Nabi saw. 

buku-buku yang berkaitan dengan pemikiran ulama Mutakallimīn, usul fikih, fikih 

kontemporer dan juga fikih ikhtilāf.  Adapun sumber data sekunder yaitu literatur-

literatur yang berfungsi sebagai interpretasi ayat, hadis, karya-karya ilmiah yang 

                                                           

31
 Hahar, Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh (Cet I; Yogyakarta: 

Kalimedia, 2007), h. 89-90. 
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mengkaji tentang teori-teori ulama Mutakallimīn, hasil-hasil penelitian, jurnal ilmiah, 

maupun media online. 

Dalam pengelolaanya penulis memformulasikan hasil telaah melalui literatur-

literatur yang ada serta relevan dengan objek penelitian dengan menggunakan metode 

kualitatif. Tesis ini menggunakan penelitian kepustakaan, sehingga sumber yang 

digunakan berdasar pada karya-karya ilmiah. Ini dapat ditempuh melalui beberapa 

tahap yang akan diuraikan di bawah ini: 

a. Mencari data, literatur dan karya ilmiah serta informasi yang memiliki korelasi 

dengan penelitian yang ada kemudian dijadikan sebagai sumber data. 

b. Buku-buku yang telah dikumpulkan serta ditelaah, kemudian dikumpulkan dan 

dijadikan sumber referensi primer, juga dilengkapi dengan beberapa data 

sekunder. 

c. Data, karya ilmiah serta literatur berbahasa Arab yang berkaitan dengan penelitian 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 

d. Data-data yang ada dan informasi yang telah dikumpulkan dipilah-pilah serta 

diteliti tujuannya agar tidak keluar dari substansi penelitian yang ada. 

4. Metode Analisis Data  

Data yang  telah dikumpulkan dari literatur-literatur yang ada diolah dengan  

menggunakan metode komparatif dan induktif. Metode komparatif ialah pada 

umumnya bersifat membandingkan perbedaan dan persamaan antara dua atau lebih 

dari sifat serta fakta objek penelitian berdasarkan kerangka pikiran tertentu. Adapun 

metode induktif adalah sebuah analisis data yang kongkrit dengan fakta-fakta 

diuraikan terlebih dahulu kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan.  
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Proses menganalisis sebuah penelitian merupakan salah satu langka dalam 

penelitian pustaka, kaitannya dengan ilmu usul fikih maka penelitian berfokus pada 

empat hal pokok besar   yaitu  hākim (pembuat hukum), sumber hukum, maḥkūm fīh 

(objek hukum), dan maḥkūm „alaihi (subjek hukum), seorang ketika akan 

menganilisis sumber hukum yaitu dalil tentunya melalui tahapan yang ada, tahapan-

tahapannya sebagai berikut: 

a. Menalaah serta berusaha meneliti sejauh mana tingkat keakuratan kebenaran 

sebuah dalil, tujuannya agar peneliti dapat memperkuat argumennya dalam 

menetapkan sebuah hukum, ini dapat ditempuh dengan melalui penelitian  riwayat, 

serta jalur periwayatan dalil tersebut. 

b. Penelaan terhadapan makna dalil serta bagaimana metode digunakan dalam 

menggunakan dalil, ini dapat ditempuh dengan menggunakan  metode iṣtibaṭ al-

ḥukum melalui cara dan tekhik berfikir seseorang.  

Terkait sumber hukum yaitu dalil serta korelasinya dengan penelitian ini yaitu  

sejauh mana para ulama Mutakallimīn dalam melihat dalil yang ada kemudian 

diinterpretasi yang nantinya akan melahirkan sebuah solusi dan penetapan sebuah 

hukum. 

 Tujuan dan Kegunaan Penelitian G.

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui konsep Mutakallimīn dalam menginterpretasi dalil pada nas. 

b. Untuk mengetahui implementasi metode Mutakallimīn pada dilālah al-lafaẓ. 

c. Untuk menganalisis implikasi dilālah al-lafaẓ pada fikih ikhtilāf. 
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2.  Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan faidah sebagai 

berikut: 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan dapat memberikan manfaat bagi dunia hukum 

Islam, terkhusus bagi siapa yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai konsep 

Mutakallimīn dalam interpretasi dilālah lafaẓ pada fikih ikhtilāf. 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang 

positif terhadap masyarakat, terutama bagi para peneliti hukum Islam yang butuh 

pemahaman terkait tesis ini, terutama pada motode Mutakallimīn dalam 

menginterpretasi dalil yang ada serta ingin mengetahui dampak dari interpretasi itu 

pada tataran fikih ikhtilāf. 
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+1BAB II  

TINJAUAN UMUM TENTANG MUTAKALLIMĪN 

A. Sejarah Lahirnya Mutakallimīn 

1. Pengertian Mutakallimīn 

Mutakallimīn atau yang lebih dikenal dengan kelompok Syāfi‟iyah, karena 

para tokoh serta pengembangan kelompok ini banyak yang berasal dari mazhab 

syāfi„ī, seperti al-Juwaini dan Ghazali.
1
 Kelompok ini juga disebut jumhur ulama 

karena dianut oleh mayoritas ulama yang terdiri dari kalangan ulama Syāfi„īyyah, 

Mālikīyyah, Ḥanbalī. Dalam kelompok ini mereka membahas dengan menggunakan 

cara-cara dalam ilmu kalam, yakni menetapkan kaidah usul dengan tidak terikat 

kepada penyesuaian furū‟. Dalam membangun teori mereka menetapkan kaidah-

kaidah dengan alasan yang kuat baik dari naqli (al-Quran dan sunnah) maupun dari 

„aqli (akal pikiran), setiap permasalahan yang diterima dengan akal dan didukung 

oleh naqli dapat dijadikan kaidah, baik kaidah itu sejalan dengan furū‟ mazhab 

maupun tidak, artinya mereka membangun usul fikih secara teoritis.
2
 

Pembahasan dalam kelompok sejatinya terkait penentuan tentang tahsīn 

(menganggap suatu baik dan dapat dicapai akal atau tidak), dan taqbīh (menganggap 

sesuatu itu buruk dan dapat dicapai oleh akal atau tidak), maka  mutakallimīn yang 

dimaksud adalah ulama yang dalam menetapkan sebuah hukum berpijak pada 

                                                           

1
Muhammad Yusuf, Fiqh & Ushul Fiqh (Yogyakarta: Pokja Akademik, 2005), h. 16. 

2
Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), h. 18. 
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pendekatan logika, teoritis diperkuat oleh bukti
3
 di antara mereka ialah ulama mazhab 

Syāfi„īyyah, Mālikīyyah, Ḥanbalī serta ulama kalam dari Mu„tazilah dan „Asyā„irah. 

dalam pandangan mereka segala sesuatu haruslah bersifat logis dan filosifis yang 

bersifat rasional. Pemikiran ini juga tidak menisbatkan pada mazhab tertentu serta 

tidak terpengaruh pada fanatisme mazhab, kaidah-kaidah yang dibentuk didasari 

dengan kajian yang mendalam, oleh karena itu kelompok ini juga disebut kelompok 

mutakallimīn yang mempuyai arti pakar-pakar ilmu kalam.  

2. Sejarah Lahirnya Mutakallimīn 

Pada masa Rasulullah saw. masih hidup, beliau mempunyai multifungsi 

sebagai pemimpin umat. Di samping memegang kedudukan tasyrī‟ untuk membuat 

undang-undang syariah, beliau juga mempunyai kedudukan tanfiẓī untuk 

melaksanakan syariah itu sendiri, sebagai mubalig, pada masa yang sama juga 

berkedudukan sebagai seorang imam besar, seorang hakim serta seorang mufti. 

Dengan demikian, Rasulullah saw. ketika masih hidup, pembagian  ilmu ke dalam  

beberapa bagian dan sub bagian belum diperlukan, termasuk bagian ilmu usul fikih. 

Semua persoalan agama yang muncul pada masa itu akan mendapatkan tanggapan 

dan penyelesaian dari Rasulullah saw. secara langsung dengan bimbingan wahyu. 

Pada masa sahabat juga, khususnya pada masa kepemimpinan al-Khulafa 'al-

Rāsyidīn sebagai generasi awal, mereka memahami betul sebab turunnya ayat, rahasia 

pembentukan undang-undang dalam Islam, serta karakter masyarakat dan keadaan 

lingkungan di mana wahyu diturunkan. Di samping itu, mereka terdiri dari suku Arab 

                                                           

3
Hafidz Syuhud, “Interelasi Akal Dan Wahyu: Analisis Pemikiran Ulama Mutakallimīn 

Dalam Pembentukan Hukum Islam” Journal of Islamic Law, STIS Syarif Abdurrahman Pontianak 2, 

no.1 (2021): h. 6. 
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yang kesehariannya memang menggunakan bahasa yang merupakan bahasa resmi al-

Quran dan sunnah yang mereka wariskan langsung dari Rasulullah saw. Keadaan 

seperti ini menyebabkan usul fikih dirasa belum diperlukan karena aktivitas istinbāṭ 

hukum dapat diselesaikan oleh para sahabat tanpa perlu menggunakan kaidah-kaidah 

ushūliyyah tertentu. 

Pada masa tāb‟īn belum juga diperlukan pembukuan ilmu usul fikih sebab 

mereka belajar secara langsung dari para sahabat. Baru pada masa tābi' al-tabi'īn, 

perkembangan zaman semakin pesat, penyebaran Islam kian meluas ke berbagai 

daerah, dan pergaulan orang Arab mengalami kontaminasi dengan orang bukan Arab 

menyebabkan terjadinya asimilasi kebudayaan, interaksi sosial, serta pencampuran 

dan penyerapan bahasa akibatnya pemahaman terhadap teks mulai dipengaruhi oleh 

perkembangan masyarakatnya tersebut. Dalam kondisi inilah umat Islam 

membutuhkan rujukan kaidah-kaidah hukum Islam tersendiri dengan tujuan para 

ulama dapat memberikan pemahaman yang benar terhadap al-Quran dan sunnah serta 

dapat memberikan penyelesaian bagi peristiwa-peristiwa hukum baru yang belum 

pernah terjadi sebelumnya. Dalam kondisi seperti inilah, Imam al-Syafi'i 

merumuskan dan membukukan ilmu usul fikih yang sistematik dan rasional. Ini 

sebagaimana tergambar dalam karyanya yang terkenal yaitu al-Risālah, yang memuat 

penjelasan terhadap al-Quran, penjelasan sunnah terhadap al-Quran, ijtihad yang 

diformulakan dalam bentuk kias, juga terdapat uraian dasar-dasar istinbāṭ hukum
4
. 

Pada masa inilah, kaidah usul fikih mulai secara sistematis terbangun dan membentuk 

sebuah epistemologi dengan elemen teori-teori hukum di dalamnya.  

                                                           

4
„Alī Hasbullah, Usul al-Tasyrī„ al-Islāmī (Karachi: Idārah al-Qurān wa al-„Ulūm al-

Islāmiyah, 1987), h. 6.  
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Buku al-Risalāh pada asalnya diberi nama oleh al-Syafi'i dengan nama al-

Kitāb, akan tetapi buku ini merupakan hasil surat-menyurat antara al-Syafi'i yang 

tinggal di Mesir dengan Abd al-Rahman Ibn Mahdi yang bermukim di Khurasan 

(Iraq), maka buku ini kemudian diberi nama al-Risālah yang berarti sepucuk surat. 

Dalam konteks sejarah pembentukan ilmu usul fikih dapat diklasifikasikan menjadi 

dua mazhab pemikiran besar, di samping terdapat mazhab lain yang menggabungkan 

kedua aliran tersebut. Mazhab-mazhab tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap 

kajian ilmu usul fikh serta mempunyai dampak besar terhadap perkembangan kajian 

hukum-hukum cabang sampai sekarang. Kajian mazhab usul fikih selanjutnya dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Mazhab Mutakallimīn  

Mazhab ini disebut juga mazhab Jumhur karena diikuti oleh mayoritas 

(jumhur) ulama dan pakar usul fikih dari berbagai mazhab Mereka antara lain adalah 

ulama-ulama Mazhab Syāfi'i, Māliki, Ḥanbali. Tidak kurang juga, mayoritas ulama 

kalam Mazhab Mu'tazilah dan Asya'irah mengikuti metode yang digunakan mazhab 

ini. Oleh itu, aliran ini kemudian disebut aliran Mutakallimīn.
5
 Pendiri mazhab ini 

adalah Imam al-Syafi'i yang tak lain adalah founding father epistemologi usul fikih 

itu sendiri. Mazhab ini membangun kaidah-kaidah sebagai landasan teori untuk 

menggali hukum-hukum operasional berlandaskan pada sumber asasinya, kaidah-

kaidah yang mereka bangun kemudian digunakan untuk mengkaji uslub-uslub bahasa 

dan dalil-dalil syara' dengan tidak menafikan aspek rasionalitas.
6
 Dengan demikian, 

                                                           

5
Muḥammad Adib Ṣāliḥ, Tafsīr al-Nuṣhuṣh fī al-Fiqh al-Islamī,  Juz 1 (Beirut: al-Maktabah 

al-Islāmī), h. 99. 

6
„Abd al-Wahhāb Ibrāhīm Abu Sulaimān, al-Fikr al-Uṣūli Dirāsah Tahlīliyyah Naqdiyyah 

(Jeddah: Dār al-Syurūq), h. 457. 
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metodologi yang digunakan mazhab ini adalah metode teoretis yang independen dan 

berdiri sendiri karena kaidah-kaidah usul fikih yang mereka bangun mampu 

menghasilkan hukum-hukum operasional (fikih) tanpa terikat dengan intervensi 

pemikiran luar. 

Sebagai aliran pemikiran yang berdiri sendiri, Mazhab Mutakallimīn selalu 

berusaha menverifikasi atau men-taḥqīq kaidah-kaidah berpikir rasional untuk 

dijadikan instrumen penetapan hukum. Indikasi dalil-dalil naqli maupun 'aqli menjadi 

pijakan utama mazhab ini dalam upayanya membangun kaidah istinbāṭ al-ahkam. 

Usaha seperti ini dilakukan tanpa ada pengaruh hasil istinbāṭ mazhab lain atau tanpa 

adanya kaitan dengan pendapat imam tertentu. Karenanya, tidak mengherankan jika 

pengikut Imam al-Syafi'i sering berbeda pandangan dengan Imam al-Syafi'i sendiri 

dalam memberikan batasan dan kriteria kaidah-kaidah istinbāṭ hukum.
7
  

Sebagai contoh, Imam al-Syafi'i menganggap mafhūm al-muwāfaqah sebagai 

qiyās jali, sedangkan mayoritas ulama lain dalam Mazhab Syāfi‟i sendiri berpendapat 

lain. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh al-Ghazali, al-Amidi, dan lain-lain di 

mana mereka membedakan antara kias dengan mafhūm al-muwāfaqah.
8
  

Dalam ilmu pengetahuan di bidang usul fikih ulama-ulama Mutakallimīn telah 

banyak menghasilkan begitu banyak  karya tulis, di antara karya tulis mereka sebagai 

berikut: 

1) Al-Risālah (الرسالة), karya al-Imam Abu „Abdillah Muḥammad ibn Idrīs al-

Syāfi„i (w. 204 H). 

                                                           

7
Muḥammad Adib Ṣāliḥ, Tafsīr al-Nuṣūṣ fī al-Fiqh al-Islamī, Juz 1, h. 98-99. 

8
„Abd Rahīm ibn Ḥasan  ibn „Ali al-Isnawi al-Syāfi„ī, Nihāyah al-Sul fī Syarh Minhāj al–Uṣūl 

(Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1999), h. 214. 
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2) Kitāb al-„Ahd (كتابَالعهد), karya al-Qādhi Abd al-Jabbār ibn Aḥmad ibn  

„Abd al-Jabbār Al Ḥamḍni (w. 415 H).  

3) Kitāb al-„Umad َالعمد)  ( كتاب  karya karya al-Qāḍī Abd al-Jabbār ibn 

Aḥmad ibn  „Abd al-Jabbār Al Ḥamḍni (w. 415 H). 

4) Kitāb al-Mu„tamad (َالمعتمد  karya Abū al-Ḥusain Muḥammad ibn ,(كتاب

„Ali al-Baṣrī al-Mu„tazilī (w. 436 H).  

5) Al-„Uddah fī Uṣhūl al-Fiqh (العدةَفَِأصوؿَالفقو), karya al-Qāḍī Abu Ya„la 

Muḥammad ibn al-Ḥusain ibn Muḥammad ibn Khallāf ibn Aḥmad al-Farrā‟ 

(w. 458).  

6) Iḥkām al-Fuṣūl fī Aḥkām al-Uṣhul (إحكاـَالفصوؿَفَِأحكاـَالأصوؿ), karya 

Abū al-Walīd ibn Khallāf al-Bājī (w. 474 H).  

7) Kitāb al-Minhāj fī Tartīb al-Ḥujjāj (كتابَالمنهاجَفَِترتيبَالْجاج), karya 

Abū al-Walīd ibn Khallāf al-Baji (w. 474 H).  

8) Kitāb al-Ḥudūd fī al-Uṣhūl  ( كتابَالْدكدَفَِالأصوؿ) , karya Abū al-Walīd 

ibn Khallāf al-Baji (w. 474 H). 

9) Al-Luma„ fī Uṣūl al-Fiqh (اللمعَفَِأصوؿَالفقو), karya Abū Ishāq Ibrāhīm ibn 

„Alī ibn Yūsuf al-Fayruzabadi al-Syairāzi (w. 476 H). 

10) Al-Burhān fi Uṣūl al-fiqh  (البرىافَفَِأصوؿَالفقو), karya Abū Ma„ālī Abd 

al-Mālik ibn „Abdillah al-Juwaini, Imam Al-Ḥaramain (w. 478).  

11) Al-Waraqāt fi Uṣūl al-Fiqh (َالفقو  karya Abū Ma„ālī ,(الورقاتَفَِ أصوؿ

Abd al-Malik ibn „Abdillah al-Juwaini, Imam al-Ḥaraiman (w. 478). 

12) Al-Mustaṣfā min „Ilm al- Uṣūl (المستصفىَمنَعلمَالأصوؿ), karya Abū al-

Ḥamid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī.  
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13) Al-Tamhīd fi Uṣūl al-Fiqh َالفقو َأصوؿ َفِ َ(التمهيد ), karya Mahfūẓ ibn 

Ḥasan Abū al-Khaṭṭāb al-Kalūżānī al-Hambalī (w. 510 H). 

14) Al-Wāḍiḥ fī Uṣūl al-Fiqh (الواضحَفَِأصوؿَالفقو), karya Abū al-Wafā‟ ibn 

„Aqīl ibn Muḥammad al-Bagdādī al-Hambalī (w. 531 H). 

15) Al- Maḥṣūl fī Uṣūl al-Fiqh (المحصوؿَفَِفَِأصوؿَالفقو), karya Fakru al-Dīn  

Muḥammad ibn „Umar al-Rāzī (w. 606). 

16)  Rauḍah al-Naẓir wa junnah al-Manāẓir (َالمناظر َالناضرَكجنة  karya (ركضة

Abū Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī (w. 620 H). 

17)  Al-Iḥkām  fī  Uṣūl al-Aḥkām ( اـَفَِالأصوؿَالأحكاـالإحك ), karya Saif al-

Dīn Abū al-Hasan „Alī ibn „Alī ibn Muḥammad al-Āmidī (w. 631). 

18) Al-Imām fī Bayān Adillah al-Aḥkām (َالأحكاـ َبيافَأدلة  karya ,(الإماـَفَِ

„Izz al-Dīn „Abd al-„Azīz ibn „Abd al-Salām (w. 660). 

19) Al-Taḥṣīl min al-Maḥṣūl ( َالمحصوؿالتحص َمن يل ), Karya  Sirāj al-Din 

Maḥmūd ibn Abī Bakr al-Armawī (w. 682 H). 

20) Syaraḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl fī al-Ikhtiṣār al-Maḥṣūl (َِف َالفصوؿ َتنقيح  شرح
  .karya Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfī ( w. 684 H) ,(ختصارَالمحصوؿ

21) Minhāj al-Wuṣīū ilā 'Ilm al-Uṣūl ( إلىَعلمَالأصوؿمنهاجَالوصوؿَ ), karya al-

Qāḍī Nāṣir al-Dīn „Abdullah ibn „Umar al-Baiḍāwī (w. 685 H). 

22) Al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh (البحرالمحيطَفَِأصوؿَالفقو) karya Badr al-

Dīn Muḥammad ibn Bahādir al-Zarkasyī (w. 794 H).
9
 

b. Mazhab Aḥnaf  

                                                           

99
Abu Yasid, Metodologi Penafsiran Teks (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 16.  
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Mazhab ini mencoba membangun kaidah-kaidah usul berdasarkan apa yang 

diperoleh dari imam-imam mereka berupa hukum-hukum fikih hasil isṭinbāt mereka. 

Jika ditemui kaidah-kaidah usul fikih yang dibangun bertentangan dengan fikih, maka 

mereka meninggalkan kaidah-kaidah tersebut kemudian beralih pada kaidah yang 

lebih sesuai dengan fikih hasil ijtihad Imam mereka.  

Mazhab ini merujuk pada fikih hasil isṭinbāt Imam Abu Hanifah  dan sahabat-

sahabatnya seperti Imam Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan lain-lain untuk 

dijadikan dasar pembentukan kaidah-kaidah usul fikih. Mazhab ini identik dengan 

mengemukakan kaidah-kaidah usul fikihnya sering menyertakan aspek fikihnya 

sebagai bahan rujukan. Dengan demikian, jika Mazhab Mutakallimīn membangun 

dahulu kaidah-kaidah usul fikih untuk dibuat dasar isṭinbāt hukum maka sebaliknya 

dalam mazhab Ahnaf ini hasil isṭinbāt hukumnya dijadikan dasar untuk membangun 

kaidah-kaidah usul fikih. Karena melandaskan pada fikih hasil isṭinbāt maka, mazhab 

Ahnaf ini biasa disebut juga dengan mazhab fuqāha (pakar-pakar fikih).   

Mazhab Mutakallimīn cenderung mendeduksi kaidah-kaidah usul yang 

bersifat umum menjadi aturan serta landasan untuk berhukum yang secara spesifik 

untuk kasus atau peristiwa tertentu. Sedangkan mazhab Ahnaf sebaliknya, 

menginduksi fikih produk ijtihad yang bersifat khusus menjadi kaidah-kaidah isṭinbāt 

yang berlaku secara umum. 

Dalam ilmu pengetahuan di bidang usul fikih ulama-ulama Aḥnaf telah 

banyak menghasilkan begitu banyak  karya tulis, di antara karya tulis mereka sebagai 

berikut
10

: 

                                                           

10
Abu Yasid, Metodologi Penafsiran Teks, h. 17. 
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1) Al-Fuṣūl fī al-Uṣūl ( الفصوؿَفَِالأصوؿ) , karya Abū Bakr Aḥmad ibn „Alī 

al-Jaṣṣāṣ al-Rāzī (w. 370 H). 

2) Taqwīm al-Adillah fī al-Uṣūl, (َالأصوؿ َفِ َالأدلة  karya Abū Zaid ,(تقويم

„Ubaidillah ibn „Umar al-Dabusī (w. 430 H). 

3) Uṣūl al-Bazdawī (َالبزدكم   karya Fakhr al-Islam 'Ali ibn ,(أصوؿ

Muḥammad al-Bazdawī (w. 482 H). 

4) Uṣūl al-Sarkahsi, (أصوؿ السرخسي), karya Abu bakar Muḥammad ibn 

Aḥmad Ibn Abi Shal al-Sarakhasī (w. 490 H). 

5) Mizan al- Uṣūl fī Nata'ij al-Uqul, (ميزافَالأصوؿَفَِالنتائجَالعقوؿ) karya al-

Syam al-Din Abu Bakar Muḥammad ibn Ahmad al-Samarqandi (w. 539 

H). 

6) Al-Muntkhab fī Uṣūl al-Madzhab, (َالمذىب َالأصوؿ َفِ  karya ,(المنتخب

Hisyam al-Din  Muḥammad ibn Muḥammad ibn „Umar al-Akhsīktsī (w. 

644 H). 

7) Manār al-Anwār (َالأنوار  karya Hāfiẓ al-Dīn Abi Al-Barakāt ,(منار

'Abdullah ibn Ahmad al-Nasafī (w. 710 H). 

8) Al-Mugnī fī Uṣūl al-fiqh (المغنَِفَِالأصوؿَالفقو), karya Jalal al-Din „Umar 

ibn Muhammad al-Khazbāzī (w. 671 H). 

9)  Mirqāh al-Wuṣūl ilā 'Ilm al-Uṣūl (َالأصوؿ َعلم َإلى َالوصوؿ  ,(مرقاة
Muḥammad ibn Qarāmūz (w. 885 H). 

c. Mazhab Gabungan 

Mazhab Gabungan ini menggabungkan metode yang digunakan mazhab 

Mutakallimīn dan Aḥnaf. Selain membangun kaidah-kaidah usul yang tersendiri 

untuk dijadikan dasar istinbāṭ hukum, juga menggunakan fikih hasil istinbāṭ imam-
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imam mereka untuk kepentingan yang sama.
11

 Mazhab ini diikuti oleh para ulama 

uṣul dari berbagai mazhabnya, seperti ulama dalam mazhab Ḥanafiyah, Mālikiyah, 

Ẓāhiriyah, dan lain-lain. Dalam perkembagan mazhab tersebut dapat dijabarkan 

sebagai berikut:   

1) Ulama Ḥanafiyah 

 Kalangan ulama Ḥanafiyah yang menggunakan metode perbandingan dalam 

penyusunan kitab usul fikih, antara lain sebagai berikut: 

a) Ṣadr al-Syari'ah „Ubaidillah ibn Mas'ud (w. 747 H). 

 Ṣadr al-Syariah menggunakan metode perbandingan dalam kitabnya. Tanqīh 

al-Uṣūl. yang kemudian diberi catatan pendapat dalam buku syarah al-Tauḍīḥ fī 

Gawāmiḍ al-Tanqīḥ. Kitab ini disusun untuk menanggapi maraknya kajian dan kritik 

terhadap kitab Uṣul al-Bazdawī saat itu. Sebagian ulama saat itu menilai terdapat 

paham yang kurang jelas dalam lafaz-lafaz yang terdapat dalam pembahasan kitab 

ini. Oleh itu, Shadr al-Syariah menyusun kitab syarah al-Tauḍīḥ yang bermakna 

penjelasan  yang merupakan ringkasan dari tiga kitab induk yaitu, Uṣul al-Bazdawī 

(mazhab Ḥanafi),  al-Maḥṣūl karya al-Razi (mazhab Syāfi'ī) ; dan Muntahā al sūl wa 

al-„Amal karya Ibn al-Hājib (mazhab Malikī). Pada perkembangan berikutnya, 

seorang ulama mazhab Syāfi'ī, yaitu al-Taftazani, menyusun buku untuk 

menjelasakan kitab al-Tauwḍīḥ yang diberi judul al-Talwīḥ ala al-Tauwḍīḥ 

b) Aḥmad ibn „Ali al-Sa'ati al-Baghdādi (w. 694 H).  

Sesuai dengan namanya Badī‟ al-Niẓam al-Jāmi' Baina Kitāb al-Bazdawī wa 

al-Iḥkām. Kitab ini, merupakan gabungan antara kitab Uṣul al-Bazdawī  yang 

                                                           

11
Mas„ūd ibn Mūsā Falawasī, Madrasah al-Mutakallimīn (Cet. I;  Jazāir: Maktabah al-Rusyd, 

2004), h. 93.  
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bermazhab Ḥanafi dan al-Iḥkām karya al-Amidi yang bermazhab Mutakallimīn. Ibn 

Sa'ati dalam kitab tersebut memfokuskan pada kebebasan kaidah-kaidah usul dari 

hukum-hukum fikih. Namun dalam aspek lain ia juga memaparkan cabang-cabang 

fikih sebagai bahan acuan kaidah-kaidah usul fikihnya.  

c) Al-Kamāl Ibn al-Ḥumam (w. 861 H). 

 Dalam sebuah karya usul fikihnya al-Tahrīr, al-Kamāl Ibn al-Ḥumam 

menggunakan pendekatan metode perbandingan yang biasa digunakan oleh mazhab 

Mutakallimīn dengan apa yang digunakan oleh mazhab Aḥnaf dengan tujuan 

mengimbangi minimnya karya-karya usul fikih perbandingan. Kitab ini kemudian 

diulas oleh Muḥammad ibn Muḥammad ibn Amir Ḥāj al-Ḥalabi  dalam sebuah kitab 

syarah-nya, al-Taqrīr wa al-Tahbīr. Kitab ini sangat ringkas dan hanya memaparkan 

kandungan secara garis besar. Kemudian kitab ini diulas lagi oleh Āmir Bāsya al-

Ḥanafi dalam kitabnya, Taysir al-Tahrīr.  

2) Ulama Mālikiyah  

Kalangan ulama Mālikiyah yang menggunakan metode perbandingan dalam 

penyusunan kitab usul fikih ialah Abū Ishāq Ibrāhim Mūsā al-Syaṭibi. Hal ini 

tercermin dalam karya monumentalnya al-Muwafaqāt fi Uṣul al-Syariah.  Kitab ini 

bukan saja memaparkan kandungan dan isi secara perbandingan, tetapi sekaligus 

membahas terkait maslahat serta maqāsid al-syariah. selain itu, kitab ini juga berhasil 

memberikan penjelasan tentang aspek-aspek lingkungan dalam proses penurunan 

wahyu.  

3) Ulama Syāfi'iyah 

 Kalangan ulama Syāfi‟iyah yang menggunakan metode perbandingan dalam 

penyusunan kitab usul fikih di antaranya sebagai berikut: 
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a) Tāj al-Din Abd al-Wahhāb ibn „Alī al-Subkī  

Dalam karya usul fikihnya Jamu‟ al-Jawāmi‟. Beliau mencoba 

membandingkan pendapat-pendapat dalam berbagai mazhab. Hal ini sebagaimana 

diungkapkan beliau bahwa kitab yang disusunnya tersebut menghimpun lebih dari 

seratus karangan. Oleh itu, tidak mengherankan jika kitab ini merupakan kumpulan 

pendapat-pendapat yang berbeda-beda tanpa memaparkan aspek dalil dan landasan 

yang digunakan dalam membangun kaidah-kaidah usul fikih. 

b) Abū al-Munāqib al-Zanjānī  

 Dalam kebanyakan bab yang ada di dalam karyanya, Takhrīj al-Furu' 'alā  al-

Uṣul. Beliau meneliti aspek perbedaan mazhab Mutakallimīn dan Aḥnaf serta 

memberikan batasan dan kriteria cabang fikih kedua mazhab tersebut dengan tolak 

ukur usul fikih dan kaidah fikih. 

Beliau juga merujuk aspek perbedaan dalam hukum-hukum cabang kepada 

aspek perbedaan yang lebih substantif pada tararan induknya yang asal. Dengan kata 

lain, kitab ini mengkaji proses terjadinya hukum-hukum cabang yang muncul dari 

induknya, baik dalam mazhab Mutakallimīn maupun mazhab Aḥnaf. Kajian tentang 

hal ini dilakukannya dengan menggunakan pendekatan manṭiqiyah (nalar logika) 

yang cermat serta benar. 

4) Ulama Ẓāhiriyah 

Ulama Ẓāhiriyah yang menggunakan metode perbandingan dalam penyusunan 

kitabnya adalah Imam ibn Ḥazm, nama kitab ini bernama  al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām. 

Dalam kitab ini ibn Ḥazm memaparkan terminologi uṣul, kemudian pembahasan 

tentang sunnah nabi saw. dan athār para sahabat nabi saw.  Pembahasan sunnah dan 



 

36 
 

  

athār ini dimasukkan ketika menguraikan kaidah-kaidah uṣḥuliyyah serta 

penerapannya pada hukum-hukum di tingkat cabang.  

5) Ulama Muta‟akhkhirīn 

 Buku yang dinilai dapat mewakili mazhab usul fikih perbandingan ini ialah  

Musallam al-tsubūt karya Muḥibbullah ibn „Abd al-Syakūr, Irsyād al-Fuhūl ila 

Taḥqīq al-Haq min „Ilm al-Uṣūl karya al-Syawkānī dan Uṣūl al-Fiqh karya 

Muhammad al- Khuḍarī.  

Pada ujung kurun ke-14 hingga kurun ke-15 hijriah ini, terdapat banyak kitab 

usul fikih yang ditulis dengan menggunakan metode perbandingan, seperti kitab; „Ilm 

Uṣūl al-Fiqh karya „Abd Al-Wahhāb Khallāf, Uṣūl al-Fiqh karya Muhammad Abu 

Zahrah, Uṣūl al-Tasyrī„ al-Islāmī karya Prof. Ali Hasbullah, Uṣūl al-Aḥkām al-

Syar„īyyah karya Prof. Dr. Yusuf Qasim, Mabāḥits al-Hukum „Inda al-Uṣūliyyin 

karya Muhammad Salam Mazkur, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi karya Dr. Wahbah al-

Zuhailī, Tafsīr al-Nuṣūṣ fī al-Fiqh al-Islāmī karya Dr. Muhammad Adib Sālih, dan 

lain-lain. 

d. Mazhab al-Istiqrā  

Secara bahasa Istiqrā‟  bermakna mengumpulkan atau menggabungkan antara 

satu sama lain. atau mempelajari bagian-bagiannya untuk mengetahui kondisi serta 

keistimewaannya. Adapun secara istilah sebuah metode pengambilan kesimpulan 

umum yang dihasilkan oleh fakta-fakta khusus yang digunakan oleh ahli-ahli fikih 

untuk menetapkan suatu hukum.12 Metode ini tertuang dalam usul fikih dan kaidah-

kaidah fikih. 

                                                           

12
Mashudi, “Metode Istiqra' dalam Penetapan Hukum Islam”, ISTI‟DAL; Jurnal Studi Hukum 

Islam 1, no. 1 (2014): h.13. 
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Pada tataran praktisnya, istiqrā‟ mengandung tiga komponen dasar yang 

menjadi pembahasan utamanya yaitu, hukum „ala al-kulli (hukum universal), hukum 

„ala al-juz‟i (hukum partikular), ṣurah al-nizā„.(bentuk atau objek permasalahan). 

Mazhab ini yang mengakaji hukum-hukum syariat serta tujuan-tujuan 

disyariatkannya ajaran suci (maqāṣid al-syarīah) secara menyeluruh. Dengan kata 

lain, kajian usul fikih dalam mazhab ini terfokus pada hukum-hukum kulli yang 

dilandaskan pada maqāṣid al-syariah. Kitab usul fikih yang dapat mewakili mazhab 

ini ialah al-Muwāfaqāt fī Uṣul al-Syarīah karya imam al-Syāṭibī Kitab usul fikih 

mazhab Malikiyah ini dalam pembagian mazhab usul fikih konvensional sebelumnya 

dimasukkan ke dalam mazhab gabungan. Metode istiqrā‟  khusus yang dikaji oleh 

imam al-Syāṭibī memiliki beberapa karakter tertentu antara lain : 

1) Imam al-Syāṭibī dalam memaknai dalil mencakup hukum furū‟ (cabang) 

berbeda dengan metode Mutakallimīn atau Syafi‟i yang hanya menggunakan 

kajian teoritis tanpa hukum furū‟‟. 

2) Imam al-Syāṭibī juga tidak mengikut pada satu mazhab fikih berlawanan 

dengan kaidah Ḥanafi yang mesti mengikut pada mazhab tertentu. 

3) Teori furū‟ yang merupakan kaidah dasar al-Syāṭibī bukan merupakan teori 

konvensi atau nonkonvensi tapi teori induktif universal yang menghasilkan 

satu ketetapan hukum.
13

 

e. Mazhab al-Tafri‟i 

Mazhab al-tafri‟i merupakan mazhab usul fikih yang mencoba 

menghubungkan hukum-hukum tingkat furū‟ (cabang) dengan dalil-dalilnya di level 

                                                           

13
“Metode Istiqra”, WebsiteWordpress, 

https://ahmadmusliminblog.wordpress.com/2016/08/16/metode-istiqra/ (20 Juli 2022). 
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uṣūl (induk). Mazhab ini mengkaji aspek perbedaan para pakar usul fikih mengenai 

suatu persoalan hukum dengan merujuk pada dalil-dalil yang dikemukakan masing-

masing pihak. Dengan demikian, kitab-kitab usul fikih dalam mazhab ini tidak 

mengkaji persoalan di luar yang diperdebatkan di kalangan para pakar usul fikih, 

khususnya masalah-masalah yang diperselisihkan secara substantif dan maknawi di 

kalangan mereka.
14

 Adapun kitab-kitab usul fikih yang ditulis dengan menggunakan 

metode mazhab ini adalah sebagai berikut : 

1) Takhrīj al-Furū„ „alā al-Uṣūl (َالأصوؿ َعلى َالفركع  karya al-Zanjānī ,(تخريج

(Mazhab Syafi'i). Kitab ini dalam pembagian mazhab usul fikih konvensional 

sebelumnya dimasukkan ke dalam mazhab gabungan.  

2) Miftāh al-Wuṣūl ilā Binā‟ al-Furū„ „alā al-Uṣūl ( صوؿَإلىَبنػاءَالفػركعمفتاحَالوَ  
  .karya al-Tilimsānī (Mazhab Malikī) ,(علػىَالأصوؿ

3) Al-Tamhīd fī Takhrīj al-Furu„ „ala al-Uṣūl (َعلى َالفركع َتخريج َفِ  التمهيد
  .karya al-Asnawī (Mazhab Syafi'i) ,(الأصوؿ

4) Al-Qawā„id wa al-Fawāid al-Uṣūliyyah (القواعدَكالفوائدَالأصولية), karya Ibn 

al-Liḥām (Mazhab Hanbali).  

B. Konsep Mutakallimīn dalam Membangun Kriteria Hukum 

Ulama Mutakallimīn dalam membangun konsep hukum tidak terlepas dari 

peran logika, logika adalah studi yang dapat mengarahkan seseorang untuk 

mengevaluasi suatu argumen yang benar. Tujuan utama dari logika ini ialah untuk 

mempelajari metode serta prinsip yang digunakan untuk membedakan penalaran yang 

lurus dan penalaran yang tidak lurus. Logika semata-mata hanya berkaitan dengan 

                                                           

14
Abu Yasid, Metodologi Penafsiran Teks (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 21. 
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kepentingan logis atau hubungan konsekuensial yang ada di antara kesimpulan dan 

premis-premisnya. Jadi, logika berhubungan dengan kegiatan berpikir, namun bukan 

sekadar berpikir sebagaimana kodrat rasional manusia melainkan berpikir yang lurus, 

yakni membahas jalan pikiran atas dasar patokan ataupun hukum-hukum pemikiran 

sehingga dapat menghindarkan orang dari kesalahan dan kesesatan berpikir. Karena 

itu, logika disebut juga sebagai ilmu pengetahuan, sebab, logika merupakan 

kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematik yang didasari dengan hukum 

serta asas yang harus ditaati supaya orang dapat berpikir dengan tepat, teratur dan 

lurus.
15

 

Kriteria hukum Islam selain terdapat pijakan wahyu berupa al-Quran dan 

hadis juga terdapat dalil logika yang kemudian disebut istidlāl. Istidlāl mendapatkan 

posisi yang cukup strategis sebab teks wahyu sendiri banyak mengungkapkan 

persoalan secara umum dan menimbulkan interpretasi, ini sering dijumpai pada 

persoalan hukum yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Beragam dalil logika 

tersebut berupa qiyās (kias), istiḥsān, maṣlaḥah mursalaḥ, „urf, istiṣhab, dan lain-lain. 

secara rinci dapat dijelasakan sebagai berikut:   

1. Qiyas (Kias) 

 Dalam istilah ilmu usul fikih, analogi biasa disebut dengan istilah kias, yaitu: 

نػىهيمىاَحْىٍليَفػىرعٍوَ َبػىيػٍ َبًِىامًعو َفٍَِحيكٍمو  16عىلىىَأىصٍلو

Artinya: 

                                                           

15
 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia 

Publishing, 2006), h. 242. 

16
Muḥammad al-Amīn al-Syanqīṭī, Mużakkirah fī al-Uṣūl al-Fiqh (Kairoh: Dār al-Ḥadīṡ,  

2011), h. 231.  
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Mempersamakan atau membawa hukum furū‟ (cabang) dengan hukum yang 
terdapat teksnya dalam aṣl (al-Quran ataupun sunnah) yang didasari dengan 
illat yang sama.

17
  

Upaya mempersamakan tersebut dilakukan karena ada persamaan illat hukum 

di antara keduanya.
18

 Para ulama mujtahid Islam bisa dikatakan sepakat atas validitas 

kias dalam menentukan serta menyimpulkan sebuah hukum dikarenakan teks wahyu 

telah berhenti turun setelah Rasulullah saw. wafat sementara persoalan hukum di 

tengah-tengah masyarakat terus ada seiring perputaran waktu. Hal inilah tidak dapat 

termuat secara tersurat dalam teks wahyu yang amat terbatas jumlahnya, maka 

penggunaan dalil kias merupakan sesuatu yang wajib ditengakkan untuk 

menyelesaikan persoalan hukum dari masa ke masa. 

 Dalam penggunaan kias sejatinya teks wahyu telah menyiratkan pentingnya 

menggunakan dalil kias dalam menentukan hukum yang terus muncul di masyarakat. 

Dalam QS al-Ḥasar„/59: 2.  

ةْصُ 
َ
ا
ْ
ى ال ولّ

ِ
 ﴾ ٢ارّ ﴿ فَاغْخَبّدِوْا يٰٓا

Terjemahnya: 
2. Maka, ambillah pelajaran (dari kejadian itu), wahai orang-orang yang 

mempunyai penglihatan (mata hati).
19

 

Di samping itu juga sunnah Rasullalah saw. ketika mengutus sahabat Mu„āż 

bin Jabal ke negeri Yaman, dan Rasullalah saw. mengatakan kepadanya,“Seandainya 

engkau tidak mendapatkan dalam sunnah Rasulullah saw. serta dalam kitab Allah?” 

Mu„āż menjawab saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak 

akan menguranginya.” Kejadian ini pun dibenarkan oleh Rasululah saw. 

                                                           

17
Terjemahan Penulis.  

18
„Abd al-Wahhāb Khallāf, „Ilm Uṣūl al-Fiqh, (Kuwait: Dār al-Qalam, t.th.), h. 52. 

19
Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Cordoba, 2018), h. 871. 
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Dalam ayat dan hadis tersebut mengisyaratkan bahwa ketika seseorang 

menghadapi suatu persoalan hukum yang tidak ada ketentuan teksnya dalam teks 

wahyu, maka seseorang dianjurkan untuk menggunakan logika yang sehat yaitu kias 

dengan menganalogikannya pada ketentuan serupa yang sama illat hukumnya dalam 

kitab Allah dan sabda Rasulullah.
20 

2. Istiḥsān  

Istiḥsān menurut bahasa adalah penganggapan baik. Sedangkan secara istilah 

adalah proses sistem berdalil yang dilakukan mujtahid dari hukum global ke hukum 

lain yang merupakan istisnā‟i (pengecualian).
21

 Ini dilakukan atas dasar pertimbangan 

argumentasi yang mesti diprioritaskan berupa istiḥsān (penganggapan baik). Ada 

bebarapa dasar hukum penggunaan istiḥsān di antaranya firman Allah swt. dalam 

surat QS al-Zumar/39: 18. 

 
َّ
ٰۤىِٕكَ ال ول

ِ
ضْسَنَهٗۗ  ا

َ
تّػِيْنَ ا  فَيَخَّ

َ
لَيْل

ْ
ذّينَْ يسَْخَمّػِيْنَ ال

َّ
يا ﴿ ال

ِ
ول
ِ
ٰۤىِٕكَ وِمْ ا ول

ِ
ِ وَا ذّيْنَ وَػٰىهِمِ اللّٰه

بَابّ 
ْ
ل
َ
ا
ْ
 ﴾ ١٨ال

Terjemahnya: 

18.(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang 
paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi 
petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ululalbab (orang-orang yang 
mempunyai akal sehat).

22
 

 Ayat tersebut mengisyaratkan mereka yang mendengarkan perkataan lalu 

mengikuti apa yang paling baik di antaranya adalah termasuk orang-orang yang diberi 

                                                           

20
 Abd al-Qādir Syaibatu al-Ḥamd, Imtanā‟ al-Uqūl bi Rauḍati al-Uṣūl (Cet. III; Riyaḍ: Mālik 

Fahad, 2014),  h. 114. 

21
Muḥammad Siddiqī ibn Aḥmad, Kasyfu al-Sātir, Juz 1 (Cet. I; Libanon: al-Risālah, 2013), 

h. 521. 

22
Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya,  h. 748. 
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petunjuk oleh Allah swt. dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Juga 

dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda: 

يسٍلًميوٍفىَ رىآهيَ مىا
 23حىسىنهَ عًنٍدىاللهًَ فػىهيوىَ حىسىننا الم

Artinya: 

Sesuatu yang oleh umat Islam dianggap baik maka menurut Allah pun hal 
tersebut juga baik.  

Istiḥsān dengan pengertian tersebut sesungguhnya telah diamalkan oleh 

hampir semua ulama Mujtahid jika dilandaskan pada nalar ijtihad dengan didasari 

oleh dalil yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Berbeda jika istiḥsān 

berlandaskan hawa nafsu dan dijadikan dalil tanpa sandaran dalil apa pun, baik 

berupa al-Quran, sunnah, ijmak, maupun kias. inilah yang menjadikan al-Syafi‟i 

menolak dalil Istiḥsān secara keras tanpa dasar dan argumen dari al-Quran, sunnah 

ijmak dan kias. Adapun jika didasarkan pada dasar dan argumen tersebut maka tidak 

menjadi masalah bagi  al-Syafi‟i untuk dijadikan dalil. 

3. Maṣlahah Mursalah  

Maṣhlahah mursalah adalah setiap kemaslahatan yang tidak ada dalil atau 

anjurannya dalam teks wahyu, baik itu berupa anjuran untuk digunakan ataupun 

anjuran untuk diabaikan akan tetapi dalam praktiknya terdapat indikasi mendatangkan 

kemaslahatan dan menolak atau mencegah kemudaratan.
24

Sebagai contoh 

kemaslahatan yang terdapat dalam jual beli, adat istiadat. Kemaslahatan semisal ini 

belum pernah disebutkan dalam teks wahyu, baik berupa anjuran maupun larangan 

                                                           

23
Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, Juz 3 (Cet. I; al-

Qāhirah: Dār Ḥadīṡ, 1995), h. 505. 

24
„Abd al-„Alī Aḥmad, al-Madkhal ilā al-Siyāsah al-Syar„iyyah (Riyāḍ: Jāmi„ah al-Imām 

Muḥammad ibn Sa„ūd al-Islāmiyyah, 1993), h. 149. 
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penggunaannya. Namun karena keberadaannya diperlukan untuk kepentingan 

kemaslahatan, maka munculah inisiatif para ulama Mujtahid menjadikan maṣlahah 

mursalah sebagai alternatif pijakan dalam sistem pengambilan keputusan hukum. 

Para ulama Mujtahid bisa dikatakan bersepakat bahwa ranah penggunaan maṣlahah 

mursalah ini adalah hanya sebatas persoalan sosial kemasyarakatan, bukan pada 

masalah ibadah. Sebab, dalam persoalan ibadah, seorang hamba dalam 

mengamalkannya semata ketundukan dan penyerahan diri kepada Allah swt. 

Karenanya, akal terbatas untuk mencari benang merah kemaslahatan dalam setiap 

amalan ibadah menjadi tidak relevan. Sebaliknya, dalam aspek muamalah 

kemaslahatan menjadi sangat bermakna lantaran hukum Allah swt. tidak turun, 

kecuali untuk kepentingan kemaslahatan hamba tersebut. Dalam konteks inilah, dalil 

maṣlahah mursalah menemukan momentumnya untuk didiskursuskan. Namun 

demikian, tidak semua ulama sepakat tentang penggunaan dalil maṣlahah mursalah 

secara mandiri. Mereka masih berbeda terkait keabsahannya secara independen dalam 

istinbāṭ hukum. Adapun jika ada dalil penunjang yang lain semisal istiḥsān atau kias 

maka hampir tidak ditemukan perbedaan di kalangan para ulama terkait pentingnya 

penggunaan dalil ini. 

4. „Urf  

Secara bahasa „urf adalah sesuatu yang dapat disenangi dan diterima oleh akal 

sehat manusia. Sedangkan secara istilah, „urf adalah adat kebiasaan atau sesuatu yang 

sudah mentradisi sehingga dapat disenangi dan dianggap baik oleh akal sehat serta 

tidak dapat dipungkiri oleh jiwa dan perasaan komunitas tertentu.
25

 Dasar hukum 

                                                           

25
 Muṣṭafā Dīb al-Bugh, Aṡar al-Adillah al-Mukhtalaf fīhā fi al-Fiqh al-Islāmī (Damasyqus: 

Dār al-Imān al-Bukhārī, t.th.), h. 242. 
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penggunaan dalil „urf adalah beberapa teks wahyu, di antaranya firman Allah swt. QS 

al-A‟rāf/7: 199. 

جٰىّلّيْنَ 
ْ
غْؽّضْ غَنّ ال

َ
ػِؽْفّ وَا

ْ
مِؽْ ةّال

ْ
ػَفْيَ وَأ

ْ
 ﴾ ١٩٩﴿ خِؼّ ال

Terjemahnya: 
199.Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan   

berpalinglah dari orang-orang bodoh.
26

 

 Kata غِؽْف dalam ayat tersebut bermakna adat istiadat.
27

 Ayat tersebut 

menganjurkan manusia untuk menjadi pemaaf dan melakukan adat kebiasaan yang 

baik serta menjauhi orang-orang bodoh. Selain dalil teks di atas, Allah swt. sebagai 

Syāri„ (Pembuat Syariat) menjadikan „urf sebagai sebagai salah satu dasar serta 

pijakan hukum. Nikah misalnya, merupakan adat kebiasaan atas terjadinya proses 

genealogi. Karenanya, Syāri„ lalu mensyariatkan nikah dengan memberikan 

perangkat hukumnya. Juga perdagangan yang menurut adat kebiasaan dapat 

menyebabkan berkembangnya harta benda yang dibutuhkan oleh umat manusia untuk 

melestarikan kehidupan. Lalu berangkat dari adat kebiasaan ini, Allah swt. sebagai 

Syāri„ memberikan panduan hukum perdagangan, termasuk tuntunan transaksi yang 

diperbolehkan dan yang diharamkan. Kalau saja Allah swt. mengabaikan „urf sebagai 

salah satu dasar hukum tentunya beragam ketentuan seperti tersebut di atas tidak 

perlu diberlakukan di tengah masyarakat.
28

 Bahkan, pengabaian terhadap adat 

kebiasaan akan menyebabkan terjadinya proses tasyri„ terhadap sesuatu yang 

sesungguhnya tidak dimampui oleh umat manusia. Hal demikian ini tidak mungkin 

terjadi pada syariat Islam.  

                                                           

26
Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, h. 255.    

27
Majma„ al-Lugah al-„Arabiyah, al-Mu„jam al-Wasīṭ (Kairo: Syurūq al-Daulī, 2011), h. 616. 

28
al-Syāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī„ah, Juz 2  (Mesir: Dār ibn „Affān, 1421 H), h. 286. 
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5. Istiṣḥāb  

Istiṣḥāb adalah memberlakukan ketentuan hukum lama selagi tidak ada dalil 

baru yang dapat mengubahnya
29
 atau menjadikan peristiwa hukum yang baru sama 

hukumnya dengan yang awal.
30

 Definisi ini mengisyaratkan bahwa jika sebuah 

peristiwa hukum tidak ditemukan dalilnya maka dikembalikan kepada hukum asal. 

Walaupun dalil ini pengunaannya masih diperselisihkan di kalangan para mujtahid 

namun, pada pratiknya mereka menyepakati penggunaanya dalam beberapa kasus 

hukum. Dalil dari Rasulullah saw. yang mengisyaratkan penggunaan istiṣhāb ini 

yaitu: 

عىنٍويَ َاللهيَ َىيرىيػٍرىةىَرىضًيى عىلىيٍوًَكىسىلَّمى:َعىنٍَأىبٍِ َاًللهَصىلَّىَاللهيَ َرىسيوؿي َأىحىديكيمٍَفَِبىطٍنًوًَ»قىاؿى إًذىاَكىجىدى
َيىَ َالٍمىسٍجًدًَحىتََّّ َمًنى َيخىٍريجىنَّ ،َفىلاى َلاى َمًنٍويَشىيٍءهَأىٍـ َعىلىيٍوًَأىخىرىجى ئنا،َفىأىشٍكىلى يػٍ ،َأىكٍَشى َصىوٍتًن سٍمىعى

دىَريحنا  )ركاهَمسلم(َيجىً
31

 

Artinya: 

Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah saw. bersabda, “Apabila salah seorang dari 
kalian mendapatkan sesuatu dalam perutnya, kemudian bimbang apakah 
berhadas atau belum, maka janganlah keluar dari masjid hingga mendengar 
suara (kentut) atau mendapatkan baunya.”(HR. Muslim)

32
 

Al-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini mengindikasikan penggunaan dalil 

istiṣḥāb sebab asalnya seseorang suci dan tidak berhadas sampai sampai dia 

mengeluarkan dan mendapatkan bau.
33

 Disini, lalu muncul beberapa kaidah hukum, 

                                                           

29
 Ibn Badran „Abd al-Qādir, Nuzhah al-Khāṭir, Juz 1 (Cet. II; 1984), h. 389. 

30
Maḥmūd  ibn „Abd Rahmān, Bayān al-Mukhtaṣar li al-aṣfahānī, Juz 3  (Cet. I; Mekkah: 

Markaz al-Baḥṡ al-„Ilmī bi Jāmi„ah Ummi al-Qurā, 1986), h.262. 

31
Muslim bin Ḥajjāj, Saḥīḥ Muslim  (Bairūt: Ihyā al-Turāṡ, t.th.), h. 276. 

32
Terjemahan Sendiri. 

33
Abū Zakariya al-Nawawī, al-Minhāj fī Syarḥi Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajāj (Cet. II; Bairūt: 

Ihyā al-Turāts, 1392 H), h. 4. 
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seperti hukum perkawinan antara suami dan istri dinyatakan terus berlanjut selagi 

belum ada ketentuan hukum lain yang dapat mengubahnya, yaitu talak. Contoh lain 

adalah hukum utang piutang. Si A, misalnya, tetap dinyatakan mempunyai 

tanggungan utang kepada si B selama ia belum berhasil melunasinya. Karena itu, jika 

terjadi pertentangan pembayaran utang di antara keduanya maka hukum asalnya 

adalah belum dibayarnya utang kecuali si A mampu mendatangkan bukti-bukti 

pembayaran.
34

 Menurut kaidah ini, asal muasal pada diri manusia itu adalah 

terbebaskan dari beban apa pun, terkecuali setelah ada taklif dari Syāri„ bahwa ia 

harus berbuat atau meninggalkan sesuatu. Selagi belum ada taklif dari Syāri„ maka 

semua amal perbuatan mempunyai hukumnya mubah pada diri manusia. Karena itu, 

kaidah ini populer juga dengan sebutan al-barā‟ah al-aṣliyyah atau terbebaskan 

sesuai hukum asal. Ketiadaan dalil dalam upaya merumuskan ketentuan hukum hanya 

bisa diselesaikan dengan pendekatan istiṣḥab. Sebab, dengan merujuk pada dalil 

iṣtisḥab ini, maka seorang mujtahid bisa kembali pada rumusan hukum asal untuk 

menemukan ketentuan hukum bagi aneka peristiwa hukum yang tengah terjadi. 

Karena itu, tidak berlebihan jika tidak adanya dalil adalah dalil. Dalil dalam bentuk 

ketiadaan inilah yang kemudian disebut istiṣḥab. Lantaran wujudnya yang abstrak ini, 

maka dalil iṣtisḥab sesungguhnya tidaklah berdiri sendiri, melainkan mengacu pada 

pesan-pesan wahyu yang mengungkapkan persoalan secara umum bahwa segala 

sesuatu pada asalnya mubah dan suci.
35

 Sebagai contoh, dalam ranah muamalah 

misalnya, yang tidak ada dalilnya pun sesungguhnya mengacu pada nilai-nilai wahyu 

                                                           

34
Ibrāhīm Muḥammad Maḥmūd al-Ḥarīrī, al-Madkhali ila al-Qawā„id al-Fiqhiyyah al-

Kuliyyah („Ammān:Dār „Amar, 1998), h. 78-79. 

35
„Abd Rahmān al-Sa„dī, Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān, Juz 1 (t.t.: 

Muassasah al-Risālah, 2000),  h.  48. 
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Allah swt. yang memuat garis-garis besar aturan dalam soal ini. Dalam QS al-

Baqarah/2: 29. Allah swt. berfirman: 

رْضّ جَدّيْػًا 
َ
ا
ْ
ا فّى ال مْ مَّ

ِ
ك
َ
قَ ل

َ
ذّيْ خَل

َّ
 ﴾ ٢٩ࣖ .....﴿ وِيَ ال

Terjemahnya: 

29.  Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu.
36

 

C.  Pengaruhnya pada Ilmu Usul Fikih 

Para ulama  Mutakallimīn dalam menetapkan istilah-istilah tidak selalu sama. 

Akan tetapi, substansi dari pembahasan serta konsepnya pada umumnya adalah sama. 

Ada beberapa ciri khas penulisan usul fikih kelompok Mutakallimīn, di antaranya: 

1. Penggunaan serta pembahasanya mengenai kaidah-kaidah, baik disertai 

contoh maupun tidak. Kaidah-kaidah yang dibentuk dibuat dahulu kemudian 

dijadikan dasar istinbāṭ hukum. Kaidah-kaidah tersebut utamanya berisi 

kaidah kebahasaan. 

2. Terdapat pembahasan terkait teori kalam dan teori pengetahuan. Teori kalam 

yang sering dibahas adalah terkait baik dan buruknya atau yang biasa dikenal 

dengan „illat al-ḥukum, ini dapat ditemukan di al-Luma karya al-Syirāzi dan 

al-Iḥkām karya al-Āmidī. Adapun mengenai teori pengetahuan dimasukkan 

pengertian ilmu dan juga terkadang disebutkan pula muqaddimah mantiqiyyah 

(pengantar logika), sebagaimana terdapat dalam al-Mustaṣfā karya al-Ghazali, 

Rawuḍah al-Nādzir karya Ibn Qudāmah, dan Muntahā al-Wuṣūl karya Ibn 

Ḥājib. 

3. Sistematika Penulisan 

                                                           

36
Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, h. 13. 
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Dalam membahas kajian usul fikih pasti tidak tidak terlepas dari empat obyek 

kajian penting dan semua itu ada dalam pembahasan yang dimuat oleh 

kelompok mutakallimīn di antaranya:
37

 

a. Hukum syar„i meliputi persoalan pengertian hukum dan klasifikasinya, pembuat 

hukum dan kompetensi akal untuk menetapkan hukum, subyek hukum, dan 

obyek hukum.  

b. Sumber-sumber hukum syar„i, meliputi pembahasan tentang al-Quran dan Hadis, 

ijmā‟, qiyās, istiḥsān, maslahah mursalah, qaul shāhabi, „amal ahl Madinah, 

„urf, istiṣḥāb, syar‟ man qablana, dan saddu dzarī‟ah. 

c.  Metode penemuan hukum syar„i, meliputi beberapa cara di antaranya: 

1) Ṭurūq al-ijtihād (metode ijtihad). Obyek kajiannya adalah teks wahyu 

yang dikaji. Karena itu, pembahasan seputar metode ini mencakup 

jelas dan tidaknya pernyataan tersebut dibagi ke beberapa klasifikasi 

naṣ, zhāhir, mu‟awwal, dan mujmal. Dan kajian ini juga meliputi 

kajian illat al-hukum. 

2) Ṭurūq al-dilālah (cara menunjukan kepada makna). Secara garis besar 

al-dilālah dibagi menjadi dua, manṭuq dan mafhūm.  

3) Mengkaji serta membahas cakupan makna, seperti „ām, khās, dan 

musytarak. 

4) Mengkaji metode sinkronisasi yang meliputi jam‟ (sinkronisasi), 

naskh, dan tarjih.  

4. Mujtahid dan aktivitasnya berupa ijtihad. 

                                                           

37
Mas„ūd ibn Mūsā Falawasī, Madrasah al-Mutakallimīn, h. 389. 
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BAB III  

IMPLEMENTASI METODE  MUTAKALLIMĪN PADA DIlĀlAH Al-LAFAẒ  

TERHADAP FIKIH IKHTILĀF 

A. Hakikat dan Pembagian Dilālah al-Lafaẓ 

Usul fikih salah satu peranti yang sangat sangat dibutuhkan dalam 

menetapkan hukum syariah Islam yang hubungannya erat dengan al-Quran dan 

sunnah. Keduanya sebagai sumber hukum syariah Islam dijadikan sebagai dalil 

karena pada dasarnya setiap istinbāṭ hukum  dalam syariat Islam harus berpijak atas 

al-Quran dan sunnah.  

Menjadi sebuah keharusan seorang fakih dan uṣhulī (ahli usul) mengetahui 

prosedur dan cara ṭurūq al-isṭinbāṭ (penggalian hukum)  dari teks al-Quran maupun 

sunnah. Atas dasar itu, maka usul fikih sebagai sebuah peranti telah menetapkan 

metodologi atau rumusnya dalam istinbāṭ. Di antara persoalan pokok dalam usul fikih 

adalah persoalan yang berkaitan dengan lafaz, baik lafaz itu berdiri sendiri dalam 

sebuah mufrodāt (kosakata) maupun tarkīb (terangkai dalam susunan kalimat). Cara 

kerja para uṣhulī dalam istinbāṭ hukum ini biasanya dilakukan melalui pengamatan 

dan induksi  sehingga kesimpulan yang mereka rumuskan dapat dijadikan patokan 

untuk menetapkan hukum. Berangkat dari bahasan tentang salah satu permasalahan 

usul fikih dalam pengambilan naṣ untuk dijadikan sebagai sumber hukum maka 

dilālah manṭūq dan mafhūm menjadi sangat penting untuk dikaji lebih mendalam. 

Pemahaman terhadap suatu teks wahyu pada hakikatnya didasari pada bunyi 

perkataan yang diucapkan (manṭūq) baik secara tegas maupun mengandung 

kemungkinan makna lain, dan adakalanya berdasarkan pada pemahaman makna 
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tersiratnya (mafhūm). Pemahaman teks wahyu di kalangan para ulama biasa disebut 

dengan istilah manṭūq dan mafhūm. 

 Kajian terhadap manṭūq dan mafhūm ini merupakan hal yang sangat penting, 

karena kedua hal itulah yang akan merinci berbagai kandungan maksud teks ilahi 

yang dapat diketahui dari lafaz manṭūq dan mafhūm. Dari pembahasan tersebut, maka 

untuk mengetahui salah satu pembagian dilālah al-lafaẓ dapat dikategorikan sebagai 

berikut: 

1. Manṭūq: Pengertian dan Macam-Macamnya  

Ketika mengkaji tentang manṭūq dan mafhūm, para ulama melihatnya dari 

berbagai cara pandang yang berbeda-beda. Di antara mereka ada yang melihatnya 

dari segi tasyr‟i (ketetapan hukum), seperti yang dikemukakan oleh usulī, ada juga 

yang mempelajarinya atas dasar prinsip logika, seperti yang dilakukan para ahli ilmu 

kalam. serta dari sudut pandang bahasa dan sastra seperti yang dilakukan oleh para 

ahli tafsir. pada dasarnya kajian ini lebih dekat pada kajian tafsir, namun tidak 

menutup kemungkinan akan menyentuh pada kajian yang disebutkan pertama 

maupun yang kedua.  

Para ulama memaknai manṭūq  sebagai sesuatu makna yang ditunjukkan oleh 

ucapan lafaz itu sendiri.
1
 Dengan kata lain, pengucapan lafaz itu sendirilah yang 

memberi jalan bagi kita untuk dapat mengerti maksud kandungannya, sehingga tidak 

ada kemungkinan makna lain kecuali apa yang dapat dimengerti dari teks itu sendiri. 

Mengenai hal ini Imam al-Suyuthi mengatakan: 

                                                           

1
Jalālu al-Dīn al-Suyūṭī, al-Itqān fi‟ Ulūm al-Qur‟ān, Juz 2 (Bairūt: Muassasah al-Kutub al-

Tsaqāfiyyah, 1996), h. 84. 
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Manṭūq adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh lafaz menurut ucapannya. 

Apabila ia mengandung suatu makna dan tidak memungkinkan makna yang lainnya, 

maka ia disebut naṣ. Seperti firman Allah QS al-Baqarah/1: 196. berikut ini: 

ػِمْؽَةّ 
ْ
عَ ةّال يَّامٍ فّى ﴿ فَمَنْ حَمَخَّ

َ
رَثّ ا

ٰ
ػْ فَصّيَامِ ذَل مْ يَجّ

َّ
ىَػْيِّۚ فَمَنْ ل

ْ
ّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مّنَ ال

حَز 
ْ
ى ال

َ
اّل

مَسْشّػّ 
ْ
هٗ حَاضّرّى ال

ِ
وْل
َ
نْ ا

ِ
مْ يَك

َّ
ةٌۗ ذٰلّكَ لّمَنْ ل

َ
امّل

َ
كَ غَشَرَةٌ ك

ْ
ّ وَسَتْػَثٍ اّذَا رَسَػْخِمْۗ  حّل

حَز 
ْ
ال

 َ حؽََامّۗ  وَاحَّلِيا اللّٰه
ْ
ػّلَابّ ال

ْ
َ شَػّيْػِ ال نَّ اللّٰه

َ
مِيْآ ا

َ
 ﴾ ١٩٦ࣖ وَاعْل

Terjemahnya: 

196.Siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji (tamatu‟), dia (wajib 
menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak 
mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan 
tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna.

2
 

Kalimat “َامًلىةه كَى َعىشىرىةه عٍتيمٍََۗتلًٍكى َكىسىبػٍعىةوَاًذىاَرىجى َفًَِالْىٍجًٌ وـ يـَثػىلٰثىةًَاىيًَّ دٍَفىصًيىا َيجىً  فىمىنٍَلٍََّ
pada ayat tersebut tidak dapat di interpretasi ke makna lain sebab bilangan yang 

tertulis merupakan naṣ yang jelas yang setiap orang yang berakal dapat 

memahaminya secara jelas maksud dan makna dari bilang tersebut.
3
 

Dan jika ia mengandung kemungkinan makna lain yang lemah (marjuh), 

maka ia disebut zhāhir(zahir). Seperti firman Allah QS al-Baqarah/2: 222. berikut ini: 

  ۗ ِ مِ اللّٰه
ِ
مَؽكَ

َ
حيِْوِنَّ مّنْ ضَيْدِ ا

ْ
ؽْنَ فَأ ى يَطْىِؽْنَ ِۚ فَاّذَا حَطَىَّ ا حَلْؽَةِيْوِنَّ ضَته

َ
﴾ ٢٢٢﴿  وَل  

 

Terjemahnya: 

222.Dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) 
hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci 

                                                           

2
Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Cordoba, 2018),  h. 47.  

3
Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, al-Jāmi‟ liaḥkām al-Quran, Juz 3 (Cet. II; al-Qāhirah: 

Dār al-Kutub al-Misriyyah, 1963), h.403. 
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(setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang 
diperintahkan Allah kepadamu.

4
  

Lafaz َفىاًذىاَتىطىهَّرٍفى (apabila mereka benar-benar suci setelah mandi wajib) pada 

ayat tersebut dapat mengandung beberapa kemungkinan arti, di antaranya berhenti 

dari haid, berwudu, dan juga mandi junub.
5
 Dari ketiga makna di atas, makna yang 

terakhir adalah lebih konkrit atau jelas, sehingga makna itulah yang rājih. Sementara 

itu makna yang lain dianggap marjūh.  

Secara garis besar struktur bahasa itu dapat dikategorikan menjadi empat pola, 

yang kesemuanya sesuai dengan mekanisme hubungan antara yang manṭūq dan yang 

mafhūm. Adapun keempat pola di maksud meliputi, pertama, naṣh, yaitu suatu 

perkataan yang jelas dan tidak mungkin mengandung makna lain,
6
 kedua, zhāhir, 

yaitu suatu perkataan yang menunjukkan sesuatu makna, tetapi makna ini dapat 

mengandung makna lain yang lebih tepat karena adanya suatu pendukung lain berupa 

dalil, ketiga, ta‟wil, yaitu memalingkan arti zhāhir kepada makna lain yang 

memungkinkan berdasarkan dalil atau bukti, sehingga menjadi lebih jelas. seperti 

lafaz   يَد (tangan), lafaz ini bisa diartikan kepada tangan atau makna yang lain yaitu 

kekuasaan. dan keempat, ghumūd (samar pengertiannya), yaitu suatu perkataan yang 

memiliki dua makna, baik makna secara hakiki maupun secara majāz (kiasan), 

dimana antara keduanya masih sulit untuk ditentukan secara pasti mana yang lebih 

rājih. Pola ini oleh para ulama menyebutnya dengan istilah mujmal. 

                                                           

4
Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, h. 54.  

5
Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, al-Jāmi‟ liaḥkām al-Quran, h.403.  

6
Muḥammad ibn Aḥmad al-Tāsānī, Miftāḥ al- Wuṣūl (Cet. III; Jazair: Dār al-„Awāṣim, 2012), 

h. 470.  
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Keempat pola tersebut didasarkan pada pola pentahapan dari konsep al-

wudhūh (kejelasan) menuju konsep al-ghumūd (kesamaran). Naṣ sebagai suatu 

perkataan yang jelas lagi sempurna yang hanya mengandung satu makna dan tidak 

memiliki kemungkinan makna lain, berhadapan dengan mujmal yang mengandung 

dua makna, dimana kedua makna tersebut masih sulit untuk ditentukan mana yang 

lebih tepat untuknya. Sedangkan zhāhir lebih dekat kepada naṣ dari segi bahwa 

makna yang rājih (kuat) adalah makna yang dekat. Sementara itu, al-mu‟awwal lebih 

dekat kepada yang mujmal dari segi bahwa makna yang rājih (kuat) adalah makna 

yang jauh. Ini artinya bahwa antara kutub al-wudhūh dan al-ghumūd yang di antara 

keduanya terdapat naṣ dan mujmal, terdapat wilayah tengah yang menjadi titik temu 

antara keduanya, yaitu zhāhir dan mu'awwal. Di dalam klasifikasi ini terdapat istilah 

muhkam yang berada di titik tengah antara naṣ dan zhāhir. Sedangkan itu, istilah 

mutasyābih berada pada wilayah antara mu'awwal dan mujmal. Keempat pola 

tersebut kalau di buat diagram seperti di bawah ini: 

             

Sehubungan dengan konsep manṭūq yang tersusun keempat pola tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 Pertama, naṣ, (nas) yaitu suatu perkataan yang jelas dan tidak mengandung 

kemungkinan makna lain. Seperti firman Allah QS al-Baqarah/2: 196. 
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يَّ ٱ
َ
رَثّ ا

ٰ
ػْ فَصّيَامِ ذَل مْ يَجّ

َّ
ىَػْيِّۚ فَمَنْ ل

ْ
ّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مّنَ ال

حَز 
ْ
ى ال

َ
ػِمْؽَةّ اّل

ْ
عَ ةّال امٍ فّى ﴿ فَمَنْ حَمَخَّ

ّ وَسَتْػَثٍ اّذَا رَسَػْخِمْۗ  
حَز 
ْ
مَسْشّػّ ال

ْ
هٗ حَاضّرّى ال

ِ
وْل
َ
نْ ا

ِ
مْ يَك

َّ
ةٌۗ ذٰلّكَ لّمَنْ ل

َ
امّل

َ
كَ غَشَرَةٌ ك

ْ
حّل

ػّلَابّ 
ْ
َ شَػّيْػِ ال نَّ اللّٰه

َ
مِيْآ ا

َ
َ وَاعْل حؽََامّۗ  وَاحَّلِيا اللّٰه

ْ
 ﴾ ١٩٦ࣖ ال

Terjemahnya: 

196.Siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji (tamatu‟), dia (wajib 
menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak 
mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan 
tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. 
Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar 
Masjid haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 
Maha keras hukuman-Nya.

7
 

Lafaz َامًلىةه كَى  dalam ayat tersebut (sepuluh hari yang sempurna) عىشىرىةه

dikategorikan  naṣ, sebab kalimat tersebut tidak mengandung unsur makna lain, 

selain sepuluh hari yang sempurna.
8
 Sebagian Mutakallimīn menganggap pola yang 

pertama ini sangat jarang sekali ditemukan baik dalam al-Quran maupun hadis saw.  

Namun pendapat ini dibantah oleh Imam Haramain yang juga bagian dari ulama 

Mutakallimīn beliau berpendapat tujuan utama dari naṣ adalah memberikan makna 

secara pasti, dengan tidak mengandung makna takwil serta makna lain, sekalipun 

jarang terjadi pada bentuk bahasa itu sendiri, namun jumlahnya cukup banyak bila 

dikaitkan dengan konteks situasional dan ungkapannya.  

Kedua, zhāhir (zahir), yaitu suatu ungkapan yang menunjukkan suatu makna, 

tetapi maknanya dapat mengandung makna lain yang lebih tepat karena adanya suatu 

dalil. Dengan kata lain bahwa zhāhir itu sama dengan naṣ dalam hal penunjukannya 

kepada makna yang didasarkan pada ucapan. Jika naṣ hanya menunjukkan satu 

makna dan tidak ada kemungkinan makna yang lainnya, maka zhāhir disamping 

                                                           

7
Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, h. 54.  

8
Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, al-Jāmi‟ liaḥkām al-Quran, h. 403. 
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menunjukkan satu makna ketika diucapkan juga disertai makna lain meskipun 

maknanya lemah (marjūh). Seperti firman Allah QS Al-Baqarah/2: 222. 

سَاۤ ّ
يا الن 

ِ
ذًىَۙ فَاعْتَذّل

َ
 وِيَ ا

ْ
مَطّيْضّۗ  كِل

ْ
يْنكََ غَنّ ال

ِ
ل ٔـَ ى ﴿ وَيَسْ ا حَلْؽَةِيْوِنَّ ضَته

َ
مَطّيْضَّۙ وَل

ْ
ءَ فّى ال

بُّ  اةّيْنَ وَيِحّ بُّ الخَّيَّ َ يِحّ ۗ  اّنَّ اللّٰه ِ مِ اللّٰه
ِ
مَؽكَ

َ
حيِْوِنَّ مّنْ ضَيْدِ ا

ْ
ؽْنَ فَأ  يَطْىِؽْنَ ِۚ فَاّذَا حَطَىَّ

ؽّيْنَ  مِخَطَى ّ
ْ
 ﴾ ٢٢٢ال

Terjemahnya: 
222.Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, 

“Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan 
hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk 
melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila 
mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai 
dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang 
yang menyucikan diri.

9
 

Lafaz  pada ayat tersebut dapat mengandung beberapa kemungkinan يىطٍهيرٍفىَ 

makna, di antaranya berwudu, berhenti dari haid dan juga mandi junub. Dari ketiga 

makna di atas, makna yang terakhir adalah lebih konkrit atau jelas (zhāhir), sehingga 

makna itulah yang rājih. Sementara itu makna yang yang lain adalah marjūh. 

Ketiga, mu‟awwal, memalingkan arti zhâhir kepada makna lain yang 

memungkinkan berdasarkan dalil atau bukti, sehingga menjadi lebih jelas. Seperti 

lafaz َيىده (tangan), lafaz ini bisa diartikan kepada tangan atau makna yang lain yaitu 

kekuasaan. Seperti firman Allah QS al-Hadīd/57 :4. 

يْنَ ةَصّيْدٌۗ 
ِ
ِ ةّمَا حَػْمَل نْخِمْۗ وَاللّٰه

ِ
يْنَ مَا ك

َ
مْ ا

ِ
 ﴾ ٤﴿  وَوِيَ مَػَك

Terjemahnya: 

4.  Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian, Dia 
bersemayam di atas ʻArasy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi 
dan apa yang keluar darinya serta apa yang turun dari langit dan apa yang 

                                                           

9
Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, h. 54.  
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naik ke sana. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha 
Melihat apa yang kamu kerjakan.

10
 

Ayat tersebut jika diartikan berdasarkan zhāhirnya tidak mungkin. Karena 

mengartikan kata “bersama dengan” berada di dekat zat Allah mustahil bagi manusia. 

Karena secara substansial antara Allah swt. dengan manusia secara anatomis sangat 

berbeda. Oleh karena itu, kata َعىكيمٍَمى  (Allah swt. bersama kalian) pada ayat tersebut 

harus ditakwilkan sedekat mungkin dengan zat dan sifat-sifat-nya, seperti kekuasaan 

(al-qudrah), pengetahuan (al-„ilm), dan pengawasan Allah (al- ru‟yah).
11

  

Keempat, mujmal, yang merupakan sisi lain dari naṣ, yaitu sisi al-ghumūd 

(masih samar pengertiannya). Artinya suatu perkataan yang masih samar-samar yang 

belum bisa dideteksi maksud dan tujuan dari pelaku pembicara
12

 yang dengannya 

membutuhkan penjelasan lain. Seperti firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 43. 

ػِيْا مَعَ الؽهكّػّيْنَ 
َ
يةَ وَارْك

ٰ
حِيا الؾَّك

ٰ
يةَ وَا

ٰ
ل كّيْمِيا الصَّ

َ
 ﴾ ٤٣﴿ وَا

Terjemahnya: 

43.Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang 
yang rukuk.

13
 

Kata ََالصَّلٰوةى  dalam ayat tersebut masih mujmal (dan tegakkanlah salat)  كىاىقًيٍميوا

belum jelas karena tidak diketahui tata caranya, maka butuh dalil lainnya untuk 

mengetahui bagaimana tata caranya. Dan ََالزَّكٰوةى  dalam ayat (tunaikanlah zakat) كىاٰتيوا

tersebut masih juga mujmal karena belum diketahui takaran zakat sehingga untuk 

                                                           

10
Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, h. 900. 

11
Muḥammad ibn „Alī ibn  Muḥammadibn „Abdullah al-Syawkānī, Fatḥ al-Qadīri, Juz 5 

(Cet. 1; Bairūt: Dār ibn Kaṡīr, 1414 H), h.199. 

12
„Abd Mālik al-Juwainī, al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh, Juz 1 (Bairūt: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah, 

1997), h. 103. 

13
Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, h. 16. 
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memahaminya masih diperlukan dalil dan penjelasan lainnya. Mujmal merupakan 

bagian dari konsep al-ghumūd yang menjadikan naṣ dapat menerima dua interpretasi 

atau takwil dan keduanya tidak saling bertentangan.  

2. Mafhūm: Pengertian dan Macam-Macamnya  

Istilah mafhūm, para ulama sepakat mendefinisikannya sebagai makna yang 

ditunjukkan oleh suatu lafaz yang tidak didasarkan pada bunyi ucapannya. Mafhūm 

dapat dibagi menjadi dua kategori: 

a. Mafhūm muwāfaqah, (perbandingan sepadan) yaitu makna yang hukumnya  sama 

dengan makna yang ditunjukkan oleh bunyi lafaz (manṭūq). Untuk mafhūm 

muwāfaqah dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, sebagai berikut: 

1) Fahwa al-khiṭhāb, yaitu makna yang dipahami hukumnya lebih utama dari 

pada yang diucapkan pada lafaz. Seperti firman Allah QS al-Isrā‟/17: 23.  

كّبَدَ 
ْ
غَنَّ غّنْػَكَ ال

ِ
ا يَتْل يَالدَّيْنّ اّضْسٰنًاۗ اّمَّ

ْ
آ اّيَّاهِ وَةّال

َّ
ا اّل ا حَػْتِػِوْٓ

َّ
ل
َ
﴿ وَكَضٰى رَةُّكَ ا

  ٍ
ف 
ِ
ىِمَآ ا

َّ
 ل
ْ
ا حَلِل

َ
ىِمَا فَل

ٰ
وْ كّل

َ
حَػِوِمَآ ا

َ
﴾ ٢٣ا  

Terjemahnya: 

23.Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia 
dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara 
keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, 
maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan 
“ah”

14
  

Ayat tersebut jika dilihat dari aspek manṭūq-nya, maka dapat dipahami 

sebagai bentuk larangan untuk mengucapkan kata “ah” kepada kedua orang tua. 

Maka akan timbul pertanyaan bagaimana jika seorang anak  mencaci-maki atau 

memukul kedua orang tuanya?. Maka jawabannya dengan menggunakan fahwa al-
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Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, h. 427. 
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khiṭāb ini, mengatakan “ah” saja tidak diperbolehkan, apalagi mencaci-maki atau 

memukul keduanya. Meskipun secara manṭūq ayat tersebut sebagai bentuk larangan 

mengucapkan “ah” kepada kedua orang tua, juga bermakna mencaci-maki atau 

memukul keduanya, karena mencaci-maki dan memukul konsekuensinya lebih berat 

daripada mengatakan “ah”.  

2) Lahn al-khiṭāb, yaitu apabila yang tidak diucapkan (mafhūm) sama hukumnya 

dengan apa yang diucapkan (manṭūq). Seperti firman Allah QS al-Nisā'/4: 10. 

 
ِ
ل
ِ
ك
ْ
ذّيْنَ يَأ

َّ
يْنَ سَػّيْدًا ﴿ اّنَّ ال

َ
يْنَ فّيْ ةِطِيْنّهّمْ نَارًاۗ  وَسَيَصْل

ِ
ل
ِ
ك
ْ
مًا اّنَّمَا يَأ

ْ
يَخٰمٰى ظِل

ْ
 ال

َ
مْيَال

َ
ࣖ يْنَ ا

١٠ ﴾ 

Terjemahnya: 
10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, 

sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan 
masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

15
 

Secara manṭūq ayat tersebut menjelaskan terkait keharaman memakan harta 

anak yatim dengan cara zalim. Tujuan yang hendak diinginkan oleh ayat tersebut 

adalah keharaman untuk melenyapkan harta anak yatim, baik dengan memakannya, 

membakar, menyia-nyiakan atau dengan merusaknya memiliki konsekuensi hukum 

yang sama. Lahn al-khiṭāb, baik yang manṭūq maupun yang mafhūm memiliki nilai 

yang sama. Kedua mafhūm ini dinamakan dengan mafhūm muwāfaqah karena makna 

yang tidak disebutkan memiliki kesamaan hukum dengan yang diucapkan. 

b. Mafhūm mukhālafah (perbandingan terbalik), yaitu makna yang hukumnya 

berbeda dengan makna yang diucapkan atau dengan ungkapan lain apabila makna 

yang dipahami berbeda dengan apa yang diucapkan. Jenis yang kedua ini dapat 

dibagi menjadi beberapa bagian di antaranya: 

                                                           

15
Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, h. 116.  
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1) Mafhūm al-ṣifat (sifat), penetapkan hukum  melalui bunyi lafaz (manṭūq) 

suatu naṣ yang dibatasi dengan sifat yang terdapat dalam lafaz, dan jika sifat 

tersebut telah hilang, maka terjadilah kebalikan hukum tersebut seperti firman 

Allah QS al-Ḥujarāt/49: 6. 

ةٍ فَ 
َ
ىَال نْ حِصّيْتِيْا كَيْمًاٌۢ بّجَ

َ
نِيْآ ا مْ فَاسّقٌٌۢ ةّنَتَاٍ فَتَتَيَّ

ِ
مَنِيْآ اّنْ جَاءَۤك

ٰ
ذّيْنَ ا

َّ
يُّىَا ال

َ
  ﴿ يٰٓا

ٰ
خِصْتّطِيْا عَٰ

خِمْ نٰػّمّيْنَ 
ْ
 ﴾ ٦مَا فَػَل

Terjemahnya: 

6. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu 
membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak 
mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu 
menyesali perbuatanmu itu.

16
 

Ayat tersebut kalau dipahami menurut lafaz manṭūq-nya maka yang dapat 

dipahami bahwa berita yang dibawa oleh seorang yang memiliki sifat kefasikan harus 

diteliti secara saksama. Sehingga mafhūm al-ṣifatnya adalah apabila berita dibawa 

oleh seseorang yang memiliki sifat jujur maka tidak wajib untuk diprasangkakan 

dengan prasangka yang buruk. Sehingga para ulama berkesimpulan bahwa khabar 

wāhid yang mempunyai sifat adil dan jujur wajib diterima dengan baik.  

2) Mafhūm  al-syarṭ, yaitu menetapkan kebalikan suatu hukum yang tergantung 

pada syarat, jika syarat tersebut telah hilang. Seperti firman Allah QS al-

Thālaq/65: 6. 

﴿.....  ِۚ ىِنَّ
َ
ى يَضَػْنَ حَدْل يْىّنَّ ضَته

َ
نْفّلِيْا عَل

َ
جّ حَدْلٍ فَا

ٰ
ول
ِ
نَّ ا

ِ
 ﴾ ....٦وَاّنْ ك

Terjemahnya: 

6. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah 
kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan.

17
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Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, h. 864. 

17
Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, h. 945. 
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Bagi seorang suami diharuskan memberikan nafkah kepada istrinya yang 

ditalak dengan syarat bahwa istri tersebut dalam kondisi hamil. Sehingga mafhūm al-

syarṭ-nya, apabila istri yang ditalak tersebut tidak dalam kondisi hamil maka suami 

tidak diharuskan untuk memberikan nafkah kepadanya.  

3) Mafhūm al-ghāyah, yaitu penunjukan suatu lafaz yang pada lafaz itu ada 

hukum yang dibatasi dengan limit waktu untuk tidak berlakunya hukum  

tersebut bila limit waktu sudah berlalu. Seperti firman Allah QS al-Baqarah/2: 

230.  

ى حَنْكّصَ زَوْجًا غَيْدَهٗ  هٗ مّنٌْۢ ةَػْػِ ضَته
َ
 ل
ُّ
ل حّ

َ
ا ت

َ
لَىَا فَل

َّ
 ﴾ ٢٣٠﴿ فَاّنْ طَل

Terjemahnya: 

230.Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu 
tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain.

18
  

Hukum yang ditetapkan oleh naṣ sebelum adanya ghāyah adalah keharaman 

suami mengawini kembali istri yang sudah ditalak tiga. Dengan demikian, mafhūm 

al-ghāyah-nya adalah istri tersebut halal bagi suami pertama dengan syarat ia nikah 

dengan suami yang lain jika suami keduanya telah menceraikanya, dengan memenuhi 

syarat-syarat pernikahan. 

4) Mafhūm al-„Adad, yaitu lafal yang indikasi hukumnya dikaitkan dengan 

hitungan angka tertentu. Lafal tersebut menunjukkan pada tidak adanya 

hukum di luar jumlah bilangan tersebut, seperti firman Allah swt. QS al-

Nūr/24: 2. 

دَةٍ   
ْ
نْىِمَا مّائَثَ جَل  وَاحّػٍ م ّ

َّ
ل
ِ
يْ فَاجْلّدِوْا ك انّ انّيَثِ وَالؾَّ لؾَّ

َ
 ﴾ ٢ ...﴿ ا

Terjemahnya: 
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2.Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari      
keduanya seratus kali.

19
 

Mafhūm mukhālafah dari kandungan hukum ayat tersebut ialah tidak boleh 

dilakukan hukuman cambuk bagi pezina laki-laki atau perempuan melebihi ataupun 

kurang dari bilangan seratus kali. 

B. Implementasi Metode Mutakallimīn pada  Dilālah  al-Lafaẓ sebagai Argumen 

Tasyrī’ 

Implementasi metode Mutakallimīn menjadikan dilālah al-lafaẓ sebagai dasar 

dalam bergumen pada syara‟ apabila memenuhi beberapa syarat, sedikitnya ada enam 

syarat agar dilālah  al-lafaẓ dijadikan sebagai argumen di dalam menetapkan hukum 

syara, di antaranya:  

1. Mafhūm mukhālafah hendaknya tidak berlawanan dengan dalil yang lebih 

kuat, baik dalil manṭūq maupun mafhūm muwāfaqah. Contoh firman Allah 

swt. QS al-Isrā‟/17: 31. 

اقٍۗ 
َ
مْ عَشْيَثَ اّمْل

ِ
ادكَ

َ
وْل
َ
يْآ ا

ِ
ا حَلْخِل

َ
 ﴾ ٣١﴿ وَل

Terjemahnya: 
31.  Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin.

20
  

Secara manṭūq ayat tersebut menjelaskan tentang larangan membunuh anak-

anak karena takut kemiskinan. Sehingga kalau ayat tersebut dipahami secara mafhūm 

mukhālafah maka boleh membunuh anak-anak selama orang tua tidak takut 

kemiskinan, pemahaman yang demikian tidak sah karena bertentangan dengan dalil 

manṭūq lainnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah swt. QS al-Isrā'/17: 33. 
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نَا لّيَلّي ّ 
ْ
يْمًا فَلَػْ سَػَل

ِ
 مَظْل

َ
ۗ وَمَنْ كِخّل ّ

حَق 
ْ
ا ةّال

َّ
ِ اّل مَ اللّٰه تّيْ ضَؽَّ

َّ
فْسَ ال يا النَّ

ِ
ا حَلْخِل

َ
طٰنًا ﴿ وَل

ْ
هٖ سِل

انَ مَنْصِيْرًا 
َ
لَخْلّۗ اّنَّهٗ ك

ْ
ى ال ّ

ا يِصْرّفْ ف 
َ
 ﴾ ٣٣فَل

Terjemahnya: 

33.Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), 
kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara 
teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan 
tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan 
(kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

21
 

2. Dilālah manṭūq-nya bukan dimaksudkan untuk memberi batasan dengan sifat 

tertentu. Seperti firman Allah Q5 al- Nahl/16: 14.  

حْمًا طَؽّيًّا 
َ
يْا مّنْهِ ل

ِ
ل
ِ
ك
ْ
بَطْؽَ لّتَأ

ْ
ؽَ ال ذّيْ سَغَّ

َّ
 ﴾ ١٤﴿ وَوِيَ ال

Terjemahnya: 
14. Dialah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan 

daging yang segar (ikan).
22

 

 Secara manṭūq ayat tersebut menjelaskan tentang lafaz ًَِّطىري  (segar). Ayat 

tersebut hanyalah sekedar untuk menggambarkan sesuatu yang dapat memberi 

kesenangan bukan dimaksudkan untuk mensifati daging yang boleh dimakan itu 

harus bersifat segar. Olehnya itu ayat tersebut tidak melarang makan daging yang 

tidak segar.  

3. Dilālah manṭūq-nya bukan untuk menerangkan suatu kejadian yang khusus. 

Seperti firman Allah QS Ali Imrān/3: 130. 

مْ حِفْلّطِ 
ِ
ك
َّ
ػَل
َ
َ ل احَّلِيا اللّٰه ضٰػَفَثً  وَّ ضْػَافًا مُّ

َ
ةٰيآ ا يا الؽ ّ

ِ
ل
ِ
ك
ْ
ا حَأ

َ
مَنِيْا ل

ٰ
ذّيْنَ ا

َّ
يُّىَا ال

َ
 ﴾ ١٣٠يْنَِۚ ﴿ يٰٓا

Terjemahnya: 
130.  Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 

berlipat ganda.
23
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Dilālah manṭūq ayat tersebut adalah keharaman riba karena berlipat ganda. 

Dengan demikian, mafhūm mukhālafah-nya adalah tidak terlarang makan riba apabila 

tidak berlipat ganda. Pemahaman yang demikian adalah tidak sah, karena baik 

berlipat ganda maupun tidak, riba tetap haram. Lafaz َاىضٍعىافناَمُّضٰعىفىةن  (berlipat ganda) 

pada ayat tersebut hanyalah sekedar menerangkan kejadian khusus bagi orang 

Jahiliyah. Secara historis, orang Jahiliyah yang memberi utang kepada orang lain 

setelah jatuh tempo untuk membayarnya, mereka mengatakan: “Bayarlah hutangmu 

itu, atau kalau belum bisa membayarnya, maka hutangmu menjadi bertambah”. 

Demikian seterusnya sampai hutang itu berlipat ganda.  

4. Dilālah manṭūq-nya bukan dimaksudkan untuk penghormatan atau 

menguatkan suatu keadaan. contoh sabda Rasulullah saw. 

َاًللهَصلى الله عليه وسلمَ:َ َرىسيوٍؿي ،َقىاؿى َىيرىيػٍرىةىََرضي الله عنهَقىاؿى َجىارىهيَمىَعىنٍَأىبٍِ َالآخًرًَفػىلٍييكٍرًٍـ َكىالٍيػىوًٍـ َبًالًََّّ َيػيؤٍمًني كَىافى َنٍ
 ركاهَالبخارم(

)
24 

  Artinya: 

Dari Abu Hurairah r.a beliau berkata. Rasulullah saw bersabada. “Barangsiapa 
beriman kepada Allah dan hari akhir berkatalah baik atau diam saja dan 
barangsiapa beriman yang kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah 
tetangganya.” (HR. Bukhāri)

25
 

Hadis tersebut tidak boleh diambil mafhūm mukhālafah-nya dengan 

pemahaman bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir boleh 

berkata yang tidak baik atau menganggu tetangganya, karena penyebutan orang yang 
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Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, h. 97.  
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al-Bukhārī, Muḥammad ibni Ismā„īl.  al-Jāmi„ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ, juz 7. )Cet. I; 

Damasqus: Dār tuqu al-Najāḥ, 2211 H), h. 26.  
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beriman kepada Allah dan hari akhir pada hadis tersebut sebagai penghormatan dan 

penguatan.  

5. Dilālah manṭūq-nya harus berdiri sendiri, tidak boleh mengikuti yang lain. 

contoh firman Allah QS al-Baqarah/2: 187. 

مَسٰشّػّ َ 
ْ
نْخِمْ غٰكّفِيْنََۙ فّى ال

َ
ا تبَِاشّرِوْوِنَّ وَا

َ
 ﴾ ١٨٧﴿ وَل

Terjemahnya: 
187.  Jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid.

 26
  

 

Bahwa larangan mencampuri istri pada waktu sedang beritikaf sudah 

merupakan ketentuan tersendiri, tidak dikaitkan dengan tempat ia beritikaf, apakah di 

masjid ataukah di tempat lain. Oleh karena itu, ayat tersebut tidak boleh diambil 

mafhūm mukhālafah-nya bahwa orang yang beritikaf di luar masjid boleh 

mencampuri istrinya.  

6. Dilālah manṭūq-nya bukan sekedar menerangkan kebiasaan. Seperti firman 

Allah .QS al-Nisā‟/4: 23. 

ىٰ  مَّ
ِ
مْ ا

ِ
يْك

َ
مَجْ عَل عْجّ ﴿ ضِؽ ّ

ِ
ا
ْ
خّ وَةَنٰجِ ال

َ
ا
ْ
مْ وَةَنٰجِ ال

ِ
خِك

ٰ
مْ وَخٰل

ِ
خِك مْ وَغَمه

ِ
عَيٰحِك

َ
مْ وَا

ِ
مْ وَةَنٰخِك

ِ
خِك

تّ 
ه
مِ ال

ِ
مْ وَرَةَاىِٕۤتِك

ِ
ىٰجِ نّسَاىِٕۤك مَّ

ِ
ضَاغَثّ وَا نَ الؽَّ مْ م ّ

ِ
عَيٰحِك

َ
مْ وَا

ِ
رْضَػْنَك

َ
تّيْٓ ا

ه
مِ ال

ِ
ىٰخِك مَّ

ِ
يْ فّيْ وَا

سَاۤ ّ
 
نْ ن مْ م ّ

ِ
مْ   ۔ ضِشِيْرّك

ِ
يْك

َ
ا سِنَاحَ عَل

َ
خِمْ ةّىّنَّ فَل

ْ
يْنِيْا دَخَل

ِ
مْ حَك

َّ
خِمْ ةّىّنَّ  فَاّنْ ل

ْ
تّيْ دَخَل

ه
مِ ال

ِ
 ٢٣ىِٕك

﴾ 

Terjemahnya: 

23.Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, 
saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, 
saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-
lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang 
menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu 
(mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam 
pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum 
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bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa 
bagimu (menikahinya).

27
 

 Ayat tersebut menjelaskan bahwa di antara wanita-wanita yang tidak boleh 

dikawini adalah anak tiri yang dalam pemeliharaannya. Menurut kebiasaan bahwa 

anak tiri mengikuti ibunya dan oleh karenanya ia menjadi tanggungan suaminya 

(ayah tirinya). Ayat tersebut tidak dapat dipahami menurut mafhūm mukhālafah-nya, 

yaitu anak tiri yang tidak berada dalam pemeliharaannya boleh dikawini. Lafaz َ فٍِ
 .sekedar menerangkan kebiasaan saja (dalam pemeliharaanmu) حيجيوٍركًيمٍَ

C. Faktor-Faktor Timbulnya Ikhtilāf (Perbedaan) 

Perbedaan merupakan sunatullah yang terjadi dalam kehidupan dan menjadi 

sebuah keniscayaan. Perbedaan tidak selamanya berupa sesuatu yang buruk dan perlu 

dibasmi. Akan tetapi manusia memiliki kewajiban untuk menyikapi perbedaan itu 

dengan tepat. Termasuk perbedaan dalam ranah hukum fikih yang bersifat ijtihad. 

Ada banyak faktor yang menjadi pangkal selisih pandang di antara ulama fikih dalam 

banyak permasalahan. Terjadinya konflik dan kesalahpahaman yang berasal dari 

masalah yang diperselisihkan sehingga berujung pada ketidakharmonisan, sumbernya 

tidak lain adalah ketidaktahuan seseorang terhadap sebab terjadinya ikhtilāf. Jika 

seseorang paham sebab-sebab silang pendapat dikalangan para ulama, maka ia akan 

mengerti bahwa para ulama berbeda bukan karena kejahilan, hawa nafsu, kelemahan 

ilmu yang dimiliki, atau karena kebenaran bersifat relatif. Dengan mengetahui faktor 

penyebab terjadinya ikhtilāf, maka semua prasangka akan hilang seiring dengan 

terbentuknya persepsi dan cara penyikapan yang benar terhadap ikhtilāf yang ada. 

Para ulama sejak dahulu hingga sekarang memiliki perhatian yang besar dalam 
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masalah ini, sehingga lahir dari goresan tinta pena mereka buah pikiran dalam format 

karya ilmiah. Hal tersebut diinisiasi dengan tujuan menjelaskan duduk persoalan 

seraya menyampaikan udzur para ulama yang berbeda pendapat 

Dalam hukum kausalitas, "ada sebab, ada akibat". Begitu pula, dalam ikhtilāf . 

Tidak mungkin ada ikhtilāf jika tidak ada penyebabnya. Penyebab adalah faktor-

faktor yang memengaruhi para ulama dalam mekanisme istinbāṭ hukum sehingga 

timbullah perbedaan itu.   

Para pakar hukum Islam berbeda-beda dalam mengelompokkan jumlah faktor 

penyebab ikhtilāf.
28

 Pertama, Muhammad Abdul Fath al-Bayanuni menyatakan asal-

muasal perbedaan disebabkan timbulnya ijtihad terhadap produk sebuah hukum, 

terutama setelah Nabi saw. dan sahabat meninggal dunia. Secara mendasar, al-

Bayanuni menjelaskan bahwa faktor utama perbedaan adanya kemungkinan makna 

yang terkandung dalam naṣ syariat seperti, al-Quran dan hadis Rasulullah saw. dan 

adanya perbedaan pemahaman ulama. Kedua, Thaha Jabir menjelaskan faktor-faktor 

terjadinya Ikhtilāf ada tiga di antaranya, faktor bahasa, faktor periwayatan hadis dan 

kaidah usuliyyah atau metode istinbāṭ. Ketiga, Syekh Muhammad Al-Madani 

menyatakan faktor terjadinya ikhtilāf menjadi empat macam: pemahaman Al-Quran 

dan Sunnah Rasulullah saw, sebab-sebab khusus tentang Sunnah Rasulullah saw, 

sebab- sebab yang berkaitan dengan kaidah-kaidah usuliyyah atau fiqhiyyah , serta 

sebab-sebab yang khusus mengenai penggunaan dalil di luar Al-Quran dan Sunnah. 

Keempat, Muhammad Sa‟id Thanthawi menguraikan beberapa faktor perbedaan 

ulama fikih  dalam menggali hukum Islam di antaranya; makna dan maksud sebagian 
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lafaz dan ayat-ayat al-Quran, makna dan maksud hadis Nabi saw. membuat kriteria 

penerima hadis nabi sebagian ketat dan sebagian yang lain longgar, cara melakukan 

ijmak, cara melakukan tarjih antara naṣ, perbedaan cara melakukan kias, istiḥsan,  

istiṣhab, dan kaidah-kaidah istinbāṭ hukum. 

Berdasarkan paparan di atas, faktor-faktor penyebab ikhtilāf dapat dirangkum 

menjadi empat faktor  sebagai berikut:
29

 

1. Faktor bahasa Al-Quran dan hadis saw. 

2.  Faktor validitas hadis.  

3.  Faktor kaidah usul.  

4.  Faktor kaidah fikih. 
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BAB IV  

ANALISIS IMPLIKASI DILĀLAH AL-LAFAẒ  DALAM  MASA’IL  

KHILĀFIYAH 

A. Dilālah  al-Lafaẓ serta Pengaruhnya pada Masā’il Khilafiyah 

Dalam kajian dilālah al-lafaẓ seseorang dapat mengetahui sumber dari 

perbedaan hukum yang selama ini dapat disaksikan di tengah-tengah masyarakat serta 

bagaimana cara serta solusi dalam menyikapi perbedaan tersebut. Tulisan ini dapat 

memberikan salah satu solusi  dan pengetahuan kepada para pembaca terkait  dilālah  

al-lafaẓ serta pengaruhnya pada masā‟il khilafiyah (masalah-masalah perbedaan 

pendapat dalam hukum Islam). 

Sebelum masuk pada pembahasan serta contoh kongkrit terkhusus masalah 

atau peristiwa hukum kontemporer, penulis akan memberikan gambaran umum 

terkait fleksibelitas hukum Islam yang dengannya akan memberikan ke pada pembaca 

pengetahuan terkait dasar dari fleksibelitas hukum Islam. 

Fleksibelitas hukum Islam ialah kelenturan hukum Islam dalam menghadapi 

permasalahan yang timbul di masyarakat.
1
 Berkembang dan berubahnya kondisi serta 

kebiasaan masyarakat mengharuskan hukum Islam mampu menjawab serta 

mencarikan solusi yang terjadi. 

Fleksibelitas hukum Islam jika ditelaah lebih dalam lagi, lebih banyak terkait 

pada persoalan duniawi ini dapat ditemukan dalam literasi-literasi yang ada bahwa 
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Program Studi Magister Hukum, Edisi Khusus, (Oktober 2020): h. 79. 



 

69 
 

  

para sahabat dan generasi setelahnya banyak membuat peraturan-peraturan yang tidak 

pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. seperti membuat kantor, membuat batas 

wilayah, mengumpulkan al-Quran dan lain sebagainya yang semua itu mengandung 

manfaat dan kemaslahatan. Dalam kaidah fikih dikatakan:  

َبتًػىغىيًَُّالزَّمىافًَكىالٍمىكىافًَكىالٍعىوىائًدًَكىالٍأىحٍوىاؿًَ  2إًفََّالٍفىتػٍوىلَتػىتػىغىيػَّري

Artinya: 

Perubahan fatwa karena perubahan waktu, tempat, keadaan, dan kebiasaan.
3
   

Kaidah tersebut mengandung makna bahwa yang harus diperhatikan dari 

fatwa adalah faktor-faktor perubahan hukum itu sendiri, di antaranya perubahan 

zaman, tempat, keadaan, dan kebiasaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam 

sejatinya fleksibel dalam menghadapi berbagai kondisi dan permasalahan yang terjadi 

di masyarakat. Bahkan jauh sebelum kaidah ini dibuat fleksibel hukum Islam 

dasarnya sudah ada pada zaman Nabi dan para sahabat, diriwayatkan bahwa ada 

seorang pria bertanya kepada Nabi apakah boleh mencium istri sedang berpuasa, pada 

saat itu datang seorang pemuda, dia berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah aku mencium 

istri saya saat berpuasa?" Nabi menjawab, “Tidak”. Kemudian orang ada orang tua 

datang, dia bertanya, "Bolehkah saya mencium istri saya saat berpuasa?" Nabi 

menjawab,“Ya. Sesungguhnya orang tua dapat menahan hawa nafsunya.”  

Di zaman sahabat Umar Ibn Khattab r.a. terjadi perubahan hukum. beliau 

mengalokasi ganimah empat perlima tidak kepada tentara yang ikut berperang, 

namun dialokasikan ke kas negara yang dikelolah oleh pemilik tanah, pajak 

                                                           

2
Muḥammad Ibn Abī Bakr Ibn Ayyūb ibn Sa„ad Syamsu al-Dīn Ibn Qayyim al-Jauziyah, 

I‟lām al-Muwaqi„īn „an Rabbi al-„Ālamin, Juz 4 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1991), 

h.157.  
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keuntungan dari hasil itu diserahkan ke kas negara. Keputusan Umar Ibn Khattab r.a. 

terkesan kontradiksi dengan firman Allah swt. di mana empat perlima dialokasikan 

kepada tentara yang ikut berperang. Allah swt berfirman QS al-Anfāl/8: 41. 

 
ْ
يَخٰمٰى وَال

ْ
لِؽْبىٰ وَال

ْ
سِيْلّ وَلّذّى ال ّ خِدِسَهٗ وَلّلؽَّ ه نَّ للّّٰ

َ
نْ شَيْءٍ فَا نَّمَا غَنّمْخِمْ م ّ

َ
مِيْآ ا

َ
مَسٰكّيْنّ ﴿ وَاعْل

بّيْلّ  خَ وَاةْنّ السَّ
ْ
ّ شَيْءٍ كَػّيْؽٌ  قَىال

 
ل
ِ
  ك

ٰ
ِ عَٰ جَمْػٰنّۗ وَاللّٰه

ْ
 ﴾ ٤١ال

Terjemahnya: 

41.Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan 
perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak 
yatim, orang-orang miskin, dan ibnusabil, jika kamu beriman kepada Allah 
dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi 
Muhammad) pada hari al-furqān (pembeda), yaitu pada hari bertemunya dua 
pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

4
 

Yang dimaksud ayat tersebut adalah ganimah harta yang diperoleh dari orang-

orang kafir melalui pertempuran.  Seperlima dari ganimah itu dibagi kepada Allah 

swt. dan Rasulullah swt, kerabat Rasulullah swt, anak yatim,  orang miskin, dan  

ibnusabil. Adapun empat perlima dari ganimah dibagi kepada tentara yang ikut 

berperang.
5
 

Umar Ibn Khattab r.a. melakukanya dengan tujuan serta pertimbagan maslahat 

dan bukan menyelisih naṣ yang ada sebab alokasi dana ke negara dapat disalurkan 

kepada hal-hal yang bersifat umum seperti, pembangunan jalan, sekolah, jembatan, 

rumah sakit dan lain sebagainya, ketimbang dibagi kepada kelompok kecil saja yaitu 

para tentara yang ikut berperang yang jangkauan maslahatnya terbatas pada 

kelompok tertentu. Ini menunjukkan kedalaman ilmu Umar Ibn Khattab r.a. dalam 

                                                           

4
Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Cordoba, 2018), h. 267. 

5
Ismā„īl Ibn „Umar Ibn Kaṡīr al-Qurasyī, Tafsīr al-Qurān al-Karīm, Juz 4 (Cet. II; t.t.: Dār 

Ṭaibah, 1999), h.59. 
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memutuskan perkara dilihat dari perubahan keadaan dan kondisi masyarakat serta 

maslahat yang ada. 

Penjelasan di atas akan merinci beberapa persoalan fikih kontemporer yang 

terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan bebebepa metode dilālah 

al-lafaz ilmu usul fikih. Penulis akan mengkaji peristiwa hukum yang sering timbul 

di tengah-tengah kaum muslimin, di antaranya: 

 

1. Salat di Pelataran Masjid Nabawi 

Masjid Nabawi mempunyai kekhususan tersendiri ketimbang masjid-masjid 

yang ada di muka bumi bagi umat Islam. Seorang muslim menjadikan masjid ini 

tempat yang paling dirindukan. Mereka rela mengeluarkan harta demi salat di 

dalamnya, sebab ia memiliki keistimewaan, karena pahala yang didapat bagi orang 

yang salat di dalamnya dilipatgandakan oleh Allah swt. Sebagaimana Rasulullah saw. 

bersabda:  

َ: َقىاؿى َكىسىلَّمى َصىلَّىَاللهيَعىلىيٍوً ،َعىنًَالنَّبيًٌ َمًنٍََعىنًَابٍنًَعيمىرى َمىسٍجًدًمٍَأىفٍضىلي صىلاىةهَفٍِ
َمًائىةًَ َمًنٍ َأىفٍضىلي َالْىرىاًـ ىسٍجًدً

َالم ةهَفٍِ ىـ،َكىصىلاى َالْىرىا ىسٍجًدى
َسًوىاهيَإًلاََّالم َفًيٍمىا ةو َأىلٍفًَصىلاى

ةوَفًيٍمىاَسًوىاهيَ  6)ركاهَابنَماجة(َأىلٍفًَصىلاى
 Artinya:  

Dari Ibn Umar r.a. Nabi saw. bersabda, “Salat di masjidku (masjid Nabawi) 
lebih utama daripada seribu salat di tempat yang lain, kecuali Masjidil Haram, 
dan salat di Masjid Haram lebih utama daripada seratus ribu salat di tempat 
yang lain.” (HR. Ibnu Mājah)

7
  

                                                           

6
Aḥmad Ibn Syu„aib Ibn „Alī al-Kharasānī al- Nasā‟ī, al-Mujtabā min al-Sunan, Juz 5 (Cet. 

II;  Halab: Maktabah al-Maṭbū„āt al- Islāmiyyah, 1987), h. 213. 

7
Terjemahan Penulis.  



 

72 
 

  

Hadis tersebut dilālah manṭuq-nya mengisyaratkan bahwa seseorang yang 

salat di dalam masjid Nabawi akan mendapatkan keutamaan seribu kali salat, sebab 

penggunaan huruf jar ِف di dalam ilmu bahasa Arab salah satu maknanya adalah 

menerangkan tempat atau waktu
8
 yang biasa disebut dengan istilah zharfu al-zaman 

wa zharfu al-makan, juga kalimat مسجدم yang mengandung penjelasan mengenai 

idhāfah dan salah satu makna idhāfah juga bermakna ِف menjadikan dilālah manṭuq-

nya semakin kuat bahwa seorang muslim yang salat di dalam masjid Nabawi 

mendapatkan pahala seribu kali salat.  adapun mafhūm mukhālafah-nya di luar masjid 

Nabawi tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Pendapat ini dipahami oleh sebagai 

ulama di antaranya an-Nawawi.
9
 

Terkait penjelasan tersebut akan timbul pertanyaan yang kaitannya dengan 

fikih ikhilaf atau masalah kontemporer. Pertanyaannya bagaiamana status hukum bagi 

seseorang yang salat di pelataran masjid Nabawi disebabkan kapasitatas di dalam 

masjid Nabawi sudah tidak cukup menampung jumlah orang salat sehingga ia salat di 

luar masjid Nabawi, apakah pahalanya sama dengan orang yang salat di dalam masjid 

Nabawi? 

Dalam kasus ini penulis akan mengkaji dan menjawab melalui beberapa 

pendekatan di antara pendekatannya ialah pendekatan hermeneutika. Pendekatan 

hermeneutika memiliki makna penafsiran atau interpretasi dalam memahami arti kata 

dan istilah-istilah yang disebutkan dalam teks. Kaitannya dengan kasus di atas, maka 

dapat dilihat dari beberapa segi. Pertama, seorang muslim yang salat di pelataran 

                                                           

8
„Imād „Alī Jum‟ah, Tasjīr Auḍaḥu al-Masālik ilā Alfiyah Ibn Mālik (Cet. I; Riyāḍ: Dār 

Ṭayyibah, 2013), h. 152. 
9
Abu Zakariyā  Mahyī al- Dīn Yahya al- Nawawī , al- Majmū„ Syarḥ al- Muhażżab, Juz 9 

(Cet. II; Beirūt: Dār Ihyā‟ al-turās, 1392 H), h. 166. 
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masjid Nabawi tetap mendapatkan pahala salat seribu kali lipat jika kapasitas di 

dalam masjid Nabawi telah penuh dan tidak memungkinkan untuk salat di dalamnya 

dengan argumen dapat menimbulkan mudarat yang lebih besar yaitu desak-desakan 

yang dapat menyebabkan ketidaktenangan dan bahkan kematian, sebab menjaga jiwa 

lebih diutamakan. Namun jika jamaah salat masjid Nabawi telah berkurang sehingga 

seseorang  dapat menegakkan salat di dalamnya, maka hendaknya seseorang yang 

ingin mendapatkan pahala seribu kali lipat untuk salat di dalamnya. Sebagaimana 

kaidah fikih dikatakan :  

َاتًَّسىعىَكىَ َالأىمٍري 10َاتًَّسىعىَضىاؽىََإًذىاإًذىاَضىاؽى
Artinya: 

Jika suatu perkara sifatnya sempit maka ia menjadi luas. dan jika sifatnya telah 
meluas perkara menjadi sempit.

11
 

Kedua, lafaz masjid mengandung makna yang luas serta mengandung makna 

zharfu al-makan yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan tempat untuk sujud 

termasuk dalam kategori masjid. Argumen ini didukung oleh sabda nabi, Rasulullah 

saw. bersabda: 

ابًروَبًنٍَعىبٍدًَاًللهَرضي الله عنهََعىنٍَالنَّبيًٌَصلى الله عليه وسلم :َ عىنٍَجى َلوَجيَاَرىَيدُّىَأىَفىََرانَوٍَهيَطىَكىََدانَجًَسٍَمىََضيَرٍَالأىََلًىََتٍَلىَعًَجيَكىَقىاؿى
12ركاهَالبخارم((َلًٌَصىَييلٍََفػىََةيَلاىَالصَََّويَتٍَكىرَىدٍََأىََتًيٍَمََّأيََنٍَمًَ

 

Artinya:  

                                                           

10
Anwar Ṣaliḥ, al-Mukhtaṣar fīmā „Urifa min Qawā„id al-Fiqh (Cet. II; Riyaḍ: Dār al-Ṣamī„ī, 

2010), h. 65. 

11
Terjemahan Penulis.  

12
 Muḥammad Ibn Ismā„īl al-Bukhārī,  al-Jāmi„ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ, Juz 1 )Cet. I; Damasqus: 

Dār tuqu al-Najāḥ, 2211 H), h. 73. 
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Dari Jābir ibn „Abdillah dari Rasulullah saw. bersabda, “seluruh bumi 
dijadikan sebagai tempat salat dan untuk bersuci. Siapa saja dari umatku yang 
mendapati waktu salat, maka salatlah di tempat tersebut.” (HR. Bukhāri)

13
 

   Dilālah manṭūq dari hadis tersebut mengisyaratkan bahwa bumi yang dipijak 

ini termasuk di dalamnya pelataran masjid Nabawi dapat dijadikan tempat untuk 

salat, sehingga dapat disimpulkan dengan menggunakan teknik jam‟u (kompromi) 

antara teks satu dengan teks yang lain bahwa seorang muslim tetap mendapatkan 

pahala seribu kali salat di pelataran masjid Nabawi jika kondisi dalam masjid telah 

penuh dan tidak dapat menampung para jamaah untuk salat. 

 

2. Penetapan Puasa dengan Rukyat  

Metode rukyat adalah aktivitas mengamati bulan secara langsung dengan 

menggunakan mata secara langsung atau menggunakan alat bantu seperti teropong. 

Aktivitas ini berfokus pada visibilitas hilal atau bulan sabit muda saat matahari 

terbenam sebagai pergantian kalender Hijriah.
14

 Dalil terkait penetapan puasa dengan 

menggunakan rukyat hilal ialah hadis Rasulullah saw. Rasulullah saw. bersabda: 

:َإًذىاَرىأىيػٍتيميوهيَفىصيَ  َاًللهَصلى الله عليه وسلمَيػىقيوٍؿي َرىسيوٍؿى عٍتي :َسَىً َاللهيَعىنػٍهيمىاَقىاؿى َرىضًيى وميوا،َكىإًذىاَعىنًَابٍنًَعيمىرى
 15(ميتػَّفىقهَعىلىيٍوًَ)إًفٍَغيمََّعىلىيٍكيمٍَفىاقٍديريكاَلىوي.َرىأىيػٍتيميوهيَفىأىفٍطًريكا،َفىَ

Artinya: 

Dari Ibn Umar r.a. berkata saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Jika 
kalian melihatnya hilal Ramadan maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya 
hilal Syawal maka berlebaranlah. Namun apabila cuaca mendung, maka 
genapkanlah harinya.” (Muttafaqun „Alaihi)

16 

                                                           

13
Terjemahan Penulis. 

14
“Pengertian Hisab” Website Inews, https://www.inews.id/lifestyle/muslim/pengertian-hisab 

(Tanggal Akses 20 Juli 2022) 

15
 Muḥammad ibn Ismā„īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 3, h. 25. 

16
Terjemahan Penulis.  
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 Manṭūq dari hadis di atas wajibnya berpuasa Ramadan besok harinya jika 

hilal benar terlihat di malam tiga puluh Sya‟ban dan wajib berlebaran besok harinya 

jika hilal benar terlihat di malam tiga puluh Ramadan. Jadi, penetapan hukum puasa 

dan lebaran tergantung dari rukyat hilal. 

Hadis tersebut juga menunjukan penetapan hukum, masuk dan keluarnya 

waktu puasa bukan terletak pada hisab sebab, kalau ditinjau dengan menggunakan 

pendekatan mafhūm al-syarṭ yang digunakan oleh mazhab mutakallamīn maka, 

dalālah-nya yaitu, syarat masuk dan keluarnya waktu puasa terletak  pada rukyat hilal 

bukan pada hisab atau dengan ungkapan lain, jika kalian tidak melihat hilal maka 

jangan kalian berpuasa. Hadis tersebut juga menerangkan permasalah yang terjadi 

jika hilal tidak nampak terlihat disebabkan terhalangnya pandang manusia dari awan, 

hujan, debu dan kabut dengan cara menyempurnakan menjadi tiga puluh hari.  

Hadis di atas ada yang menganggap penggunaan lafaz ََلىوي  dengan  فىاقٍديريكا

anggapan perkirakanlah dengan ilmu hisab seperti, yang diungkapkan Muṭarrif ibn 

„Abdillah seorang pembesar tabin dan Abū al-Abbās ibn Suraij, salah satu pembesar 

ulama Syafi‟iyah. Anggapan ini menurut penulis tidaklah tepat sebab dalam 

menentukan sebuah hukum perlu terlebih dahulu mencari dalil pendukung yang lain, 

di antara dalil pendukung yang menguatkan bahwa makna لىويََفىاقٍديريكا  itu adalah 

sempurnakanlah menjadi tiga puluh hari adalah hadis di bawah ini: 

َابٍنًَ ََعىنً َفػىقىاؿى َرىمىضىافى، َذىكىرى َكىسىلَّمى َعىلىيٍوً َصىلَّىَاللهي َاًلله َرىسيوؿى َأىفَّ َعىنػٍهيمىا، َاللهي َرىضًيى عيمىرى
ثًينىَ َعىلىيٍكيمٍَفىاقٍدًريكاَلىويَثىلاى  17)ركاهَمسلم(َفىصيوميواَلرًيؤٍيىتًوً،َكىأىفٍطًريكاَلرًيؤٍيىتًوً،َفىإًفٍَأيغٍمًيى

Artinya: 

                                                           

17
Abū Ḥusain Muslim ibn Hajjaj al-Naysaburi, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 2 (Saudi Arabia: Riasah 

Idārah Buḥūṡ „Ilmiyyah, 1400 H) h. 759. 
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Dari ibn Umar r.a. Rasulullah saw. Rasulullah saw bersabda, “Jika kalian 
melihatnya hilal Ramadan maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya hilal 
Syawal maka berlebaranlah. Jika cuaca mendung, maka sempurnakanlah hingga 
hari ke tiga puluh.” (HR. Muslim)

18
 

 

:َعىنٍَعىبٍدًَالًَََّّ َكىسىلَّمى،َقىاؿى َصىلَّىَاللهيَعىلىيٍوً َالًََّّ َرىسيوؿى َالََّّيَعىنػٍهيمىا،َأىفَّ َرىضًيى الشَّهٍريَ»َبٍنًَعيمىرى
َثىلاىثًينىَ َالعًدَّةى َفىأىكٍمًليوا َعىلىيٍكيمٍ َغيمَّ َفىإًفٍ َتػىرىكٍهي، َحىتََّّ َتىصيوميوا َفىلاى لىةن، َلىيػٍ َكىعًشٍريكفى )ركاهََتًسٍعه

 19البخارم(َ

Artinya: 

Dari ibn Umar r.a. Rasulullah saw. Rasulullah saw bersabda, “Apabila bulan 
telah masuk kedua puluh sembilan malam dari bulan Sya‟ban, maka janganlah 
kalian berpuasa hingga melihat hilal. Dan apabila mendung, sempurnakanlah 
bulan Sya‟ban menjadi tiga  puluh hari.” (HR. Bukhāri)

20
 

Kalimat ََلىوي  juga menurut penulis masih bersifat mujmal yang perlu فىاقٍديريكا

dicari mubbayan-nya dari hadis-hadis lain. setelah diteliti mubbayan dari kalimat 

ثًينىَ itu adalah فىاقٍديريكاَلىو  .فىأىكٍمًليواَالٍعًدَّةىَثىلاى
Ibn Taimiyah berpendapat bahwa tidak dianggapnya metode hisab dalam 

penentuan masuk dan keluarnya bulan Ramadan adalah ijmak para sahabat, karena 

Nabi saw. menentukan hukum dengan metode rukyat hilal dan bukan metode hisab. 

Hal ini di antara rahmat dan kemudahan dari Allah saw. atas hambanya.  

Dalil bahwa jika hilal di malam ke tiga puluh tidak terlihat, disebabkan 

karena, debu, mendung atau kabut, maka caranya dengan melengkapi jumlah bulan  

Sya‟ban menjadi tiga puluh hari dan tidak berpuasa esok harinya, karena keberadaan 

di bulan Sya‟ban adalah keyakinan sedangkan keluar darinya masih  dalam keraguan. 
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Terjemahan Penulis.  

19
Muḥammad ibn Ismā„ī al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 3, h. 27. 

20
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Maka keyakinan terhadap bulan Sya‟ban tidak dapat dibatalkan dengan keraguan dan 

prasangka. Sebagaimana kaidah fikih dikatakan: 

َبًشىكًٌَ يػىزيكٍؿي 21اليىقًيٍنيَلاىَ
 

Artinya: 

Keyakinan tidak dapat dibatalkan dengan keraguan.
22

 

Begitu pula pada saat penentuan idul fitri caranya dengan menggunakan 

mafhūm mukhalāfah. Nabi saw. mengatakan َرىأىيػٍتيميوهيَفىأىفٍطًريكا  jika kalian melihat) كىإًذىا

hilal maka berbukalah) mafhūm al-Mukhalāfah-nya jika kalian tidak melihat hilal 

maka jangalah berbuka, artinya hukum asalnya Ramadan masih ada. Ini sejalan 

dengan kaidah fikih: 

كَىافىَ كَىافىَعىلىىَمىا مىا  23الأىصٍليَبػىقىاءيَ

Artinya: 

Hukum asal sesuatu itu tetap pada asalnya selama tidak ada keyakinan atas 
perubahannya.

24
 

 

3. Puasa Enam Hari di Bulan Syawal 

Puasa Syawal memiliki keutamaan. Seorang muslim yang berpuasa Ramadan 

dengan sempurna kemudian berpuasa enam hari di bulan Syawal, maka ia akan 

mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. 

كَىافىَََاللهًََؿيَوٍَسيَرىََاؿىَ:َقىَاؿىَرضي الله عنهَقىََةىرَىَيػرٍَىَىيََبٍَِأىََنٍَعىَ َثُيََّأىتػٍبػىعىويَسًتِّاَمًنٍَشىوَّاؿو َرىمىضىافى ىـ صلى الله عليه وسلمََمىنٍَصىا
َالدَّىٍرًَ  25)ركاهَمسلم(َكىصًيىاًـ
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Anwar Ṣaliḥ, al-Mukhtaṣar fīmā „Urifa min Qawā„id al-Fiqh, h. 39. 

22
Terjemahan Penulis.  
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Muslim ibn Muḥammad al-Duwasrī, al-Mumti„u fi al-Qawā„id al-Fiqhiyyah (Cet. I; Riyāḍ: 

Dār Zidnī, 2007), h. 123. 

24
Terjemahan Penulis.  
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Muslim ibn Ḥajjāj, Saḥīḥ Muslim, h. 523.  
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Artinya: 

Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa 
yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa enam hari di bulan syawal, maka 
dia berpuasa seperti setahun penuh.” (HR. Muslim)

26
  

Mayoritas ulama dari kalangan Abu Hanifah, Syafi‟i dan Imam Ahmad. 

berpendapat dengan hadis ini bahwa sunnah bagi setiap muslim untuk berpuasa di 

bulan Syawal. Adapun Imam Malik memakruhkannya. dengan argumen beliau belum 

pernah melihat para ahli ilmu dari para ulama fikih melakukanya Namun  Imam al-

Nawawi berpendapat dalam madzhab Syafi‟i sunah puasa Syawal didukung dengan 

dalil tegas ini. Jika telah terbukti adanya dukungan dalil dari hadis, maka pendapat 

tersebut tidaklah ditinggalkan hanya karena perkataan sebagian orang.
27

 

 Kebaikan akan dibalas minimal dengan sepuluh kebaikan yang semisal. Ini 

menunjukkan bahwa puasa Ramadan sebulan penuh akan dibalas dengan sepuluh 

bulan kebaikan puasa. Sedangkan puasa enam hari di bulan Syawal akan dibalas 

minimal dengan enam puluh hari (dua bulan) kebaikan puasa. Jika dijumlah, 

seseorang sama saja melaksanakan puasa 10 bulan + 2 bulan sama dengan 12 bulan. 

Itulah mengapa orang yang melakukan puasa Syawal bisa mendapatkan ganjaran 

pahala puasa setahun penuh. 

  Terdapat beberapa pertanyaan terkait puasa Syawal di masyarakat yang perlu 

dijawab. Bagaimana cara puasa enam hari di bulan Syawal, apakah harus berurutan 

dimulai dari dua Syawal hingga delapan Syawal, ataukah boleh tidak berurutan? 

 Bagaimana bagi yang mempunyai utang puasa Ramadan mana yang 

didahulukan apakah mengqada puasa Ramadan kemudian berpuasa enam hari di 
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Terjemahan Penulis.  

27
Abu Zakariyā  Mahyī al- Dīn Yahya al- Nawawī , al- Majmū„ Syarḥ al- Muhażżab, Juz 1 

(t.t.: Dār al- Fikr, t.th.), h. 378. 
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bulan Syawal ataukah sebaliknya?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulis akan 

menjawabnya dengan menggunakan kaidah-kaidah usul yang dibangun ulama 

mutakkalimīn. 

Manṭūq hadis di atas mengisyratkan puasa Syawal secara berurutan dengan 

lafaz َتػٍبػىعىويَأى  (mengikutinya langsung)
28

. Maka timbul pertanyaan bagaimana jika 

seorang muslim berpuasa tanpa mengikutinya secara langsung?.  Jawaban penulis 

tidak mengapa jika seorang muslim melakukannya dengan cara mengakhirkannya 

asalkan masih di bulan Syawal sebab, kata َثُيى  dalam bahasa Arab bermakna 

kemudian yang menunjukkan makna tartīb (urutan) tapi dipisah oleh waktu.
29
 

Maknanya bisa saja berpuasa dimulai dari hari kedua dari bulan Syawal kemudian di 

hari ketiga, kelima dan seterusnya yang memiliki jedah waktu sampai puasanya 

genap enam hari di bulan Syawal.  

 Kata سًتِّا dalam hadis di atas juga menunjukan makna nakirah (isim tersebut 

masih belum menyatakan atau menerangkan suatu makna secara spesifik), sebab 

kaidah dalam usul, nakirah yang penunjukkanya terdapat penetapan sebuah hukum 

menunjukkan kemutlakan. Kaitannya dengan puasa enam hari di bulan Syawal bahwa 

 nakirah menunjukkan kemutlakkan puasa enam hari di bulan Syawal tanpa سًتِّا

berurutan.  

  Permasalahan juga akan timbul terhadap seorang muslim yang mempunyai 

utang puasa Ramadan dan ingin berpuasa Syawal. Jawaban penulis hendaknya ia 

menqada puasa Ramadannya sebab qada merupakan kewajiban adapun puasa enam 
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Majma„ al-Lugah al-„Arabiyah, al-Mu„jam al-Wasīṭ (Kairo: Syurūq al-Dauly, 2011),  h. 83 

29
Majma„ al-Lugah al-„Arabiyah, al-Mu„jam al-Wasīṭ, h. 104 
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hari di bulan Syawal tergolong sunah. Mengedepankan wajib atas sunah lebih 

diutamakan. 

B. Tekhik Penyelesaian Dilālah al-Lafaẓ  pada Masā’il Khilāfiyah  

Dalam Islam, sumber hukum hakiki terdiri atas dua macam, yaitu al-Quran 

dan hadis, yang kemudian dikenal dengan sebutan sumber hukum naqli (berupa teks). 

Adapun sumber hukum idhafi (tambahan) adalah berupa penalaran ijtihad, yang 

kemudian dirumuskan menjadi beberapa sumber hukum resmi, seperti kias (analogi), 

istiḥsān (penganggapan baik), istiṣḥāb (pemberlakuan hukum terdahulu), maṣlaḥa 

mursalah (kemaslahatan yang tidak ada teksnya dalam Al-Quran dan hadis), dan lain-

lain. Beragam sumber hukum ini dalam terminologi ilmu usul fikih modern disebut 

maṡādir al-ahkām, sedangkan dalam peristilahan ilmu usul fikih klasik disebut al-

adillah al-syar'iyyah (dalil-dalil syar'i). Pada dasarnya, keseluruhan teks dalam al-

Quran dan hadis merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak mungkin terjadi 

polarisasi satu sama lain. Hal ini seperti ditegaskan Allah swt. dalam sebuah firman-

Nya QS an-Nisā‟/4: 82. 

 

انَ مّنْ غّنْ 
َ
يْ ك

َ
نَۗ  وَل

ٰ
لِؽْا

ْ
ا يَخَػَةَّؽِوْنَ ال

َ
فَل

َ
رّيْدًا ﴿ ا

َ
افًا ك

َ
يَجَػِوْا فّيْهّ اعْخّل

َ
ّ ل  ﴾ ٨٢ػّ غَيْدّ اللّٰه

Terjemahnya: 
82.Tidakkah mereka menadaburi Al-Qur‟an? Seandainya (Al-Qur‟an) itu tidak 

datang dari sisi Allah, tentulah mereka menemukan banyak pertentangan 
didalamnya.

30
 

Namun demikian, dalam tataran implementasinya sering dijumpai adanya 

pertentangan atau kontradiksi antara ayat yang satu dengan ayat lain, atau antara 
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Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, h. 132. 
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sepotong ayat Al-Quran dengan teks hadis Nabi. Selain itu, para mujtahid dalam 

praktiknya ketika menjumpai beberapa masalah yang sifatnya global atau berhadapan 

teks dengan konteks dalam rangka istinbāṭ al-ḥukum realitanya juga menghadirkan 

sesuatu yang kontradiksi. Kaitannya dalam ilmu usul fikih maka lahirlah konsep al-

taārudh wa al-tarjīh, yakni sebuah teori terjadinya kontradiksi teks serta bagaimana 

alternatif pemecahannya. Untuk mengatasi persoalan kontradiksi ini, ada tiga 

pendekatan sebagai alternatif penyelesaian, sehingga kontradiksi tersebut dapat 

berkurang, atau bahkan sirna sama sekali karena pada hakikatnya, keseluruhan teks 

merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipertentangkan satu sama lain. Ketiga 

pendekatan tersebut adalah pendekatan kompromi (al-jam‟u), pendekatan substitusi 

(al-nasakh), dan pendekatan seleksi (al-tarjīh). 

1. Pendekatan al-Jam’u (Kompromi)  

Secara bahasa al-jam‟u bermakna pengumpulan
31

 dan kompromi. Dari makna 

bahasa dapat diuraikan menjadi makna istilah yaitu mengumpulkan dan 

mendamaikan dua dalil yang secara lahiriyah terdapat kontradiksi dengan cara yang 

dibenarkan menurut syara‟.
32

 

Para mujtahid mempunyai pandangan tidak sama dalam penggunaan metode 

ini terhadap setiap teks yang diindikasikan terjadi kontradiksi di dalamnya. Sekurang- 

kurangnya, terdapat tiga kelompok atau mazhab pemikiran dalam soal ini, yaitu:  

Pertama, Kelompok Mutāsahhīl (Longgar). Kelompok ini mempunyai 

anggapan dasar bahwa teks Al-Quran dan hadis tidaklah mungkin terjadi kontradiksi 
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Majma„ al-Lugah al-„Arabiyah, al-Mu„jam al-Wasīṭ, h. 139. 

32
Musthafâ al-Zuhailî, al-Wajîz  fī Uṣūl al-Fiqh  al-Islāmī,  Juz 2 (Cet. II; Qaṭar: Dār al-Khoir, 

2006), h. 416. 
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satu sama lain. Jika muncul kesan terjadinya kontradiksi pada level lahiriahnya, maka 

tidak ada jalan lagi selain menerapkan metode kompromi sehingga tidak mengganggu 

pemaknaan dan pemahaman para mujtahid dalam melakukan aktivitas istinbāṭ 

hukum. 
33

 

Kedua, Kelompok Mutasyaddid (Ketat). Kelompok ini cenderung 

memberikan batasan sangat ketat dalam penggunaan metode kompromi ketika ada 

kesan kontradiksi antara teks yang satu dengan yang lain mereka tidak segan-segan 

menolak keberadaan hadis sahih lantaran dianggap bertentangan dengan kandungan 

hukum hadis yang lain. Bagi mereka, menolak salah satu hadis dari dua hadis yang 

dinilai saling kontradiksi indikasi hukumnya lebih diutamakan ketimbang 

mengompromikannya.
34

  

Ketiga, Kelompok Muṭawaṣiṭ (Moderat). Penggunaan metode kompromi 

dalam kelompok ini tidak seperti dalam kelompok pertama yang cenderung tanpa 

syarat dan batasan, di sisi lain juga tidak seperti kelompok kedua yang menolak 

penggunaan metode kompromi dalam kondisi apa pun. Prinsipnya, kelompok ini 

menganggap perlu menggunakan metode kompromi selagi beriringan dengan 

semangat syariat. Sebaliknya, mereka menolak penggunaan metode kompromi jika 

bertentangan dengan semangat syariat atau dalil-dalil syar'i yang sudah disepakati 

kesahihannya.  

 

 

                                                           

33
Muḥammad al-Hafnāwi, al-Tā‟arud wa al-Tarjīḥ „Inda al-Uṣūliyyin wa Atsaruhumā fī al-

Fiqh al-Islāmī (Qāhirah: Dar al Wafa‟, 1985), h. 260. 
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Abu Yasid, Logika Hukum, h. 65. 



 

83 
 

  

a. Syarat-Syarat Kompromi  

Penggunaan metode kompromi ini perlu dibingkai dengan beberapa 

persyaratan dan mekanisme sehingga teknik penggunaannya tidak kabur. Ada tujuh 

persyaratan yang harus dipenuhi dalam mekanisme kompromi:
35

  

1) Kedua teks yang saling kontradiksi harus berupa dalil yang valid dalam 

hukum Islam. Sebab, jika salah satunya berupa dalil yang tidak valid, 

misalnya hadis dha'īf, maka sejatinya tidak terjadi kontradiksi antara hadis 

yang shahīh dengan hadis yang dha'īf lantaran yang pertamalah yang 

dijadikan pegangan dalil, bukan yang kedua.   

2) Upaya kompromi yang dilakukan tidak serta-merta dapat membatalkan teks 

syar‟i atau sebagian dari kandungan teks syar‟i. Jika kedua dalil tampak 

kontradiksi, lalu seorang mujtahid coba mengompromikannya dengan cara 

menakwil salah satunya dan ternyata hasil kompromi yang dilakukan 

berimbas pada batalnya sebuah teks atau sebagian kandungan hukumnya, 

maka upaya kompromi seperti ini tidak dapat dibenarkan. 

3) Kedua dalil yang saling kontradiksi harus sederajat sehingga bisa diterapkan 

metode kompromi. Sebaliknya, jika salah satunya lebih kuat validasinya maka 

ia langsung dimenangkan mengungguli dalil yang dinilai lebih lemah 

kehujahannya.  

4) Upaya kompromi yang dilakukan tidak boleh berupa penakwilan yang jauh. 

Dengan demikian, mekanisme takwil yang dikembangkan tidak boleh keluar 

dari kaidah-kaidah kebahasaan yang sudah baku, tidak boleh bertentangan 
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dengan syariat yang bersifat abadi, serta tidak boleh keluar dari nilai-nilai 

kepantasan bagi firman swt. yang bijaksana. 

5) Pihak yang melakukan kompromi harus seorang ahli dan pakar dalam 

persoalan disiplin ilmu ini, sebab dalam melakukan proses ini merupakan 

pekerjaan berat yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh semua orang. 

6) Pihak yang melakukan kompromi tidak boleh keluar pembahasannya dari 

koridor hikmah disyariatkannya ajaran suci serta tidak bertentangan dengan 

hukum-hukum syari‟ yang telah disepakati para ulama atau hukum yang 

bersifat pasti. 

b. Mekanisme Kompromi  

Metode kompromi yang dilakukan para mujtahid keberadaannya teruslah ada, 

walaupun dengan beragam kadar corak dan ragam yang berbeda-beda. Paling tidak, 

mekanisme kompromi dapat dilakukan terhadap tiga macam kondisi sebagai 

berikut:  

1) Antara dalil yang satu sama yang lain mempunyai hubungan subordinasi, 

yakni salah satunya merupakan bagian dari yang lain, yang pertama 

kemudian lazim disebut dalil khusus (al-khāsh), sedangkan yang kedua 

disebut dalil umum (al-'ām). Atau yang pertama disebut dalil muṭlaq (tanpa 

batasan), sedang yang kedua disebut dalil muqayyad (dibatasi oleh keadaan 

tertentu). Dalam kondisi seperti ini, upaya kompromi dapat dilakukan 

dengan cara menakwil atau mengalihkan pengertian dalil yang al-'ām dan 

muṭlaq kepada sesuatu yang tidak bertentangan dengan pengertian dalil 
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yang al-khāsh dan muqayyad.
36

 Dengan demikian, tidak lagi terjadi 

kontradiksi antara indikasi hukum dalil yang umum dengan yang khusus 

karena pengertian dalil umum tidak merambah kepada pengertian dalil 

khusus yang sangat spesifik. Begitu juga dengan pengertian dalil muṭlaq 

dan muqayyad. Sebagai contoh adalah dalil-dalil kedua teks ayat Al-Quran. 

Firman Allah swt. QS al-Baqarah/2: 234. 

زْوَاجًا يَّ 
َ
مْ وَيَؼَرِوْنَ ا

ِ
يْنَ مّنْك ذّيْنَ يِخَيَفَّ

َّ
غَشْرًا ِۚ ﴿ وَال شْىِؽٍ وَّ

َ
رْةَػَثَ ا

َ
نْفِسّىّنَّ ا

َ
 ﴾ ٢٣٤تَدَةَّصْنَ ةّا

Terjemahnya:  

234.Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri 
hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan 
sepuluh hari.

37
  

Juga firman Allah swt. QS al-Thalāq/65: 4. 

يْ   ـّ
ّٰۤ
ال شْىِؽٍَۙ وَّ

َ
رَثِ ا

ٰ
حِىِنَّ ذَل مْ اّنّ ارْحَبْخِمْ فَػّػَّ

ِ
سَاۤىِٕك ّ

 
مَطّيْضّ مّنْ ن

ْ
يْ يَىِٕسْنَ مّنَ ال  ـّ

ّٰۤ
ضْنَۗ ﴿ وَال مْ يَحّ

َ
 ل

َ يَجْ  ۗ وَمَنْ يَّخَّقّ اللّٰه ىِنَّ
َ
ضَػْنَ حَدْل نْ يَّ

َ
ىِنَّ ا

ِ
جَل

َ
حْدَالّ ا

َ
ا
ْ
جِ ال

ٰ
ول
ِ
مْؽّهٖ يصِْرًا وَا

َ
هٗ مّنْ ا

َّ
 ل
ْ
 ﴾ ٤ػَل

Terjemahnya: 

4. Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara 
istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya 
adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid 
(belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah 
mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang 
bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam 
urusannya.

38
  

Dalam teks ayat pertama, disebutkan bahwa idah perempuan yang ditinggal 

mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Ini berlaku secara umum tanpa 
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al-Isnāwī, Nihāyu al-Sul fī Syarḥi Minhāj al-Uṣul, Juz 4 (t.t.: „Ālam al-Kutub, t.th.), h. 463. 

37
Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, h. 57.   
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batasan baik perempuan tersebut dalam keadaan hamil maupun tidak, sementara 

dalam ayat kedua, dikatakan bahwa idah perempuan yang ditinggal mati suaminya 

dalam keadaan hamil adalah sampai ia melahirkan. Untuk mengompromikan 

kandungan hukum kedua teks, maka teks pertama diarahkan kepada perempuan yang 

tidak sedang dalam keadaan hamil, berbeda halnya dengan teks ayat kedua, yang 

secara khusus diarahkan kepada perempuan yang sedang hamil.
39

  

2) Antara dalil yang satu sama yang lain tidak mempunyai hubungan 

subordinasi. Artinya, walaupun yang satu bersifat umum dan yang lain 

bersifat khusus, namun yang bersifat khusus tersebut bukan merupakan 

bagian integral dari yang bersifat umum. Dalam kondisi seperti ini, maka 

masing-masing dari kedua dalil dapat diarahkan kepada pengertian hukum 

tertentu sehingga tidak bertentangan indikasi hukumnya dengan dalil yang 

lain.
40

 Sebagai contoh adalah dalil-dalil teks hadis berikut:  

عىنػٍهيمىاَ َرىضًيىَاللهيَ تػيليوهيَعىنًَابٍنًَعىبَّاسو َدًينىويَفىاقػٍ  41 )ركاهَالبخارم(َمىنٍَبىدَّؿى
Artinya:  

Dari ibn Abbas r.a. Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa mengganti agamanya 
(murtad) maka bunuhlah ia.” (HR. al-Bukhāri) 

 

عىنػٍهيمىا،َقىاؿىَعىنًَابٍنًَعيمىَ َالََّّيَ َرىضًيى   42)ركاهَالبخارم(َعىنٍَقػىتٍلًَالنًٌسىاءنػىهىىَ:َرى
Artinya: 
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Muhammad al-Hafnāwi, al- Tā‟rud wa al-Tarjīḥ, h. 179. 

40
al-Isnāwī, Nihāyu al-Sul fi Syarḥi Minhāj al-Uṣūl, h 271-272. 

41
Muḥammad Ibn Ismā„īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 15 (Cet. I; Mesir: al-Sulṭaniyah, 

1311 H), h. 15.  

42
Muḥammad Ibn Ismā„īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, h. 61.  
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Dari Ibn Umar r.a. Beliau berkata: “Rasulullah saw. melarang untuk 
membunuh perempuan.”(HR. al-Bukhāri)

43
 

Dalam teks pertama disebutkan bahwa seseorang yang mengganti agamanya 

dianjurkan untuk dibunuh. Teks ini bersifat umum dari satu segi, yakni mencakup 

pelaku laki-laki atau perempuan, dan bersifat khusus dari segi yang lain, yakni khusus 

bagi orang yang murtad atau mengganti agamanya dengan agama lain. Teks. kedua 

demikian juga, bersifat umum dari satu sisi dan bersifat khusus dari sisi yang lain. 

Dikatakan umum karena mencakup perempuan murtad atau perempuan dalam medan 

pertempuran, Sebaliknya, dikatakan khusus karena spesifik menyangkut pelaku 

perempuan, bukan laki-laki. Upaya kompromi dari kedua teks tersebut ada dua cara, 

yaitu: 

a) Keumuman teks pertama dibatasi indikasi hukumnya oleh kekhususan teks 

kedua. Dengan cara kompromi seperti ini, maka klausul hukumnya adalah, 

“boleh membunuh orang murtad yang laki-laki, bukan yang perempuan. 

Membunuh perempuan secara mutlak tidak boleh, baik dalam medan 

pertempuran maupun dalam keadaan perempuan tersebut pindah agama. 

b) Keumuman teks kedua dibatasi indikasi hukumnya oleh kekhususan teks 

pertama, sehingga klausul hukumnya berbunyi: “tidak boleh membunuh 

perempuan dalam medan pertempuran dan boleh membunuhnya ketika ia pindah 

agama atau murtad.
 44

 

Maka dalam kasus seperti di atas dua model kompromi, sebaiknya dilakukan 

dengan dukungan dalil lain yang memperkuat argumen, sehingga opsi 
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Terjemahan Penulis.  

44
Muḥammad al-Ḥafnawi, al-Ta‟ārud wa al-Tarjīḥ, h. 190-191. 
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penggunaannya tidak serta merta atas dorongan atau kemauan seseorang yang kelak 

akan menilai hukum secara subjektif.  

3.  Hukum yang terdapat dalam kedua dalil yang bertentangan bersifat umum 

dan mencakup satuan-satuan yang sangat banyak jumlahnya. Dalam kondisi 

seperti ini, hukum yang terdapat dalam kedua dalil dapat diberlakukan kepada 

semua satuan-satuan yang ada. Dengan demikian, kandungan hukum yang 

terdapat dalam salah satu dalil berkaitan erat dengan sesuatu yang ada pada 

dalil yang lain. Sebaliknya, jika hukum yang terdapat dalam kedua dalil 

tersebut bersifat khusus, maka kandungan hukum salah satu dalil yang lain 

diarahkan pada keadaan yang lain pula.
45

 

Sebagai contoh adalah kedua teks hadis berikut: 

عىلىَ َصىلَّىَاللهيَ عىلىيٍوًَكىسىلَّمىَقىاؿىَعىنٍَحىفٍصىةىَزىكٍجًَالنَّبيًٌ َصىلَّىَاللهيَ َالًََّّ َيٍوًَكىسىلَّمى،َأىفََّرىسيوؿى
ىـَلىويَ: صًيىا ىـَقػىبٍلىَالفىجٍرًَفىلاىَ يجىٍمىعٍَالصًيىا 46َ)ركاهَأبوَداكد(َمىنٍَلَىٍَ  

Artinya: 

Dari Hafsah istri Nabi saw. Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa tidak 
mengumpulkan niat puasa sebelum terbit fajar maka puasanya tidaklah sah.” 
(HR. Abū Dāwud)

47
 

َ: ىىا،َفػىقىاؿى َأىتًى َصىلَّىَاللهيَعىلىيٍوًَكىسىلَّمى َالًََّّ َرىسيوؿى :َ«َىىلٍَعًنٍدىكيمٍَطىعىاهـ؟»عىنٍَعىائًشىةى،َأىفَّ فػىقيلٍتي
َ: ،َقىاؿى َصىائمًهَ»لاى  48)ركاهَالنسائي(َ«إًنًٌّ

Artinya: 
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al-Isnāwī, Nihāyu al-Sul fi Syarḥi Minhāj al-Uṣūl, h. 159.  

46
Abū Dāwūd Sulaimān ibni Asy„aṡ, Sunan Abī Dāwūd, Juz 3 (Bairut: Maktabah al-Syriah, 
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89 
 

  

Dari Aisyah r.a. bahwasanya Rasulullah saw. datang ke rumah aisyah untuk 
menemuinya, kemudian beliau berkata, “Apakah ada makanan?” maka aku 
(Aisyah) menjawab tidak ada, maka Rasulullah berkata, “kalau begitu saya 
puasa.” (HR.al-Nasāī)

49
 

Kedua hadis tersebut sama-sama bersifat umum, tetapi mempunyai kandungan  

hukum yang berbeda. hadis pertama mempunyai kandungan hukum bahwa ibadah 

puasa harus diikuti niat di malam harinya, tidak boleh melakukan rukun puasa niat di 

siang hari. Dalam hadis kedua sebaliknya, boleh hukumnya berniat puasa di siang 

hari. Dalam kondisi kontradiksi seperti ini, maka masing-masing hadis diarahkan 

kepada salah satu satuan pengertiannya yang berbeda sehingga tidak lagi terjadi 

kontrasiksi. Dalam kaitan ini, hadis pertama diarahkan kepada puasa wajib, 

sedangkan hadis kedua dimaksudkan untuk puasa sunnah. Dengan pola seperti ini, 

maka kedua hadis tersebut dapat dikompromikan sehingga tidak lagi terjadi 

kontradiksi. Adapun contoh kontradiksi dua teks yang sama-sama bersifat khusus 

contohnya pada permasalah wudu. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Māidah/5: 6. 

 

مَؽَافّ 
ْ
ى ال

َ
مْ اّل

ِ
يْػّيَك

َ
مْ وَا

ِ
يْا وِسِيْوَك

ِ
يةّ فَاغْسّل

ٰ
ل ى الصَّ

َ
مَنِيْآ اّذَا كِمْخِمْ اّل

ٰ
ذّيْنَ ا

َّ
يُّىَا ال

َ
قّ ﴿ يٰٓا

 
َ
ك
ْ
ى ال

َ
مْ اّل

ِ
ك
َ
رْجِل

َ
مْ وَا

ِ
 ﴾ ٦ػْتَيْنّۗ وَامْسَطِيْا ةّؽِءِوْسّك

Terjemahnya  

6.Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak   
melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku 
serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata 
kaki.

50
  

Kalimat َ م
ِ
ك
َ
رْجِل

َ
 .pada ayat tersebut mengandung dua bacaan dalam ilmu qirāt  ْا

Pertama, bacaan lām berbaris fatḥa  ْم
ِ
ك
َ
رْجِل

َ
 dan yang kedua, lām berbaris kasrah  َا
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Terjemahan Penulis.  

50
Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 158. 
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رْجِلّ 
َ
مْ  َا

ِ
ك . Kedua teks yang sama-sama bersifat khusus tersebut mengindikasikan adanya 

kontradiksi satu sama lain. Yang pertama menyatakan bahwa dalam wudu itu harus 

mencuci kedua kaki dengan baca lam-nya berbaris fatḥa, sementara dalam teks yang 

kedua cukup dengan  mengusap, bukan membasuh. Untuk mengompromikan kedua 

teks tersebut, maka teks pertama diarahkan untuk wudu dengan mencuci kedua kaki, 

sementara teks yang kedua dimaksudkan untuk mengusap kedua kaki bagi pengguna 

khuf (sejenis sepatu yang melebihi mata kaki) sehingga ia cukup mengusap tanpa 

membasuh kedua kaki.
51

 

2. Pendekatan al-Nasakh (Substitusi)  

Nasakh secara bahasa adalah menghilangkan. Adapun secara istilah, nasakh 

adalah dihilangkannya hukum atau lafaz dalil yang terletak pada teks syar‟i oleh teks 

al-Quran dan sunnah yang datang kemudian.
52

 Sekurang-kurangnya, terdapat empat 

komponen yang dapat mendukung penggunaan metode nasakh, yaitu: al-Nasakh 

(penghapusan hukum), al-Nāsikh, (pihak yang melakukan naskah yaitu Allah swt.), 

al-Mansūkh (hukum yang dihilangkan), dan al-Mansūkh „anhu, (manusia mukalaf 

yang dibebani melaksanakan hukum hasil nasakh). Terjadinya proses nasakh dapat 

dibenarkan disebabkan beberapa pertimbangan, di antaranya sebagai berikut:  

a. Perintah Allah swt. tidak dapat dibatasi oleh maksud tertentu sebab, Allah swt. 

mempunyai kehendak memberi perintah tertentu dalam suatu waktu, tetapi 

kemudian menasakh-nya dengan melarang sesuatu yang pernah diperintahkan 

sebelumnya karena pertimbangan kemaslahatan hambanya.  

                                                           

51
al-Qāḍī Muḥammad ibn Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihaya al-Muqṭaṣid (Cet. II; 

Beirūt: Dār ibn Ḥazam,  2006), h. 16-17. 

52
„Abdullah ibn Ṣāliḥ al-Fauzān, Syaraḥ al-Waraqāt fī Uṣūl al-Fiqh (Cet. IV; t.t.: Maktabah 

Dār al-Minhāj, 1434 H), h. 135. 
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b.  Terdapat sejumlah teks terjadinya proses nasakh, karena di dalamnya ada 

sesuatu hikmah serta kebaikan bagi hamba. Hal ini tercermin dalam firman Allah 

swt. QS. al-Baqarah/2: 106. 

وْ مّرْلّىَاۗ  
َ
نْىَآ ا يْدٍ م ّ تّ بّخَ

ْ
وْ نِنْسّىَا نَأ

َ
يَثٍ ا

ٰ
﴾ ١٠٦﴿ ۞ مَا نَنْسَظْ مّنْ ا  

Terjemahnya: 

106.Ayat yang Kami nasakh (batalkan) atau Kami jadikan (manusia) lupa 
padanya, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding 
dengannya.

53
 

1) Syarat-Syarat Nasakh  

Proses nasakh dapat dilakukan jika memenuhi beberapa persyaratan teknis 

seperti berikut: 

a) Hukum yang dihapus mesti berupa hukum syar‟i.  

b) Penghapusan hukum mesti dilakukan oleh teks syar‟i. 

c) Teks syar‟i yang hukumnya dihapus tidak dibatasi berlakunya oleh waktu 

tertentu. Sebab jika dibatasi demikian maka terhapusnya hukum terjadi dengan 

sendirinya di saat berakhirnya batas waktu yang ditentukan, bukan karena proses 

nasakh. 

d) Teks syar‟i yang menghapus mesti turun belakangan dari teks syar‟i yang 

dihapus hukumnya.
 54

 

2) Jenis-Jenis Nasakh  

Terdapat empat macam nasakh dalam tradisi pemikiran Islam yaitu me-

nasakh teks al-Quran dengan teks al-Quran yang lain; me-nasakh teks al-Quran 

                                                           

53
Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 29. 

54
Abu al-Ḥasan Sa„īd al-Dīn al-Āmidī, al-Iḥkam fī al-Uṣūl al-Iḥkām, Juz 3 (Bairūt: al-

Maktabah al-Islāmiyah, t.th.), h. 113. 
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dengan teks hadis, me-nasakh teks hadis dengan teks al-Quran, dan me-nasakh teks 

hadis dengan teks hadis yang lain. Penjelasannya sebagai berikut:  

a) Me-nasakh al-Quran dengan Teks al-Quran yang Lain 

Dalam hal terjadinya penghapusan hukum teks al-Quran oleh hukum teks 

yang lain, para ulama tidak ada yang mengingkari. Di antara contoh nasakh jenis ini 

firman Allah swt QS. al-Baqarah/2: 217. 
55

:  

 
ِ
ّ وكَ تّيْدٌۗ  وَصَػٌّ غَنْ سَبّيْلّ اللّٰه

َ
 فّيْهّ ك

ٌ
 كّخَال

ْ
حؽََامّ كّخَالٍ فّيْهّۗ كِل

ْ
ىْؽّ ال يْنكََ غَنّ الشَّ

ِ
ل ٔـَ  فْؽٌٌۢ﴿ يسَْ

 ِۚ ّ بَدِ غّنْػَ اللّٰه
ْ
ك
َ
وْلّهٖ مّنْهِ ا

َ
حؽََامّ وَاّعْؽَاجِ ا

ْ
مَسْشّػّ ال

ْ
 ﴾ ٢١٧ةّهٖ وَال

Terjemahnya: 

217.Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang berperang pada 
bulan haram. Katakanlah, “Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. 
Namun, menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, 
(menghalangi orang masuk) Masjidilharam, dan mengusir penduduk dari 
sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah.

56
  

 

Ayat ini di-nasakh oleh ayat QS. al-Taubah/9: 36. 

مِشْركّّ 
ْ
يا ال

ِ
اۤ ﴿ وَكَاحّل

َ
ثً يْنَ ك ثًۗ   فَّ افَّۤ

َ
مْ ك

ِ
يْنكَ

ِ
مَا يِلَاحّل

َ
 ﴾ ٣٦ك

Terjemahnya: 

36.Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun 
memerangi kamu semuanya.

57
  

 

b) Me-nasakh Teks al-Quran dengan Teks Hadis 

Jenis nasakh ini dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu: 

(1) Me-nasakh al-Quran dengan hadis ahad. Mayoritas ulama tidak 

memperbolehkan terjadinya nasakh jenis ini karena al-Quran bersifat 
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Jalālu al-Dīn al-Suyūti, al-Itqān fī ‟Ulūm al-Qur‟ān, Juz 3, h. 72. 

56
Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 52. 

57
Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 284.  
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mutawatir yang tidak terbantahkan lagi aspek kewahyuannya, sementara 

hadis ahad masih bisa dibantah keberadaannya sebagai wahyu.  

(2) Me-nasakh al-Quran dengan hadis mutawatir. Pendapat ulama dalam 

menyikapi nasakh jenis ini terbagi menjadi dua kelompok. Imam Abu 

Hanifah, Imam Malik dan sebagian riwayat pendapat Imam Ahmad 

memperbolehkan terjadinya nasakh jenis ini. Pertimbangannya, hadis 

mutawatir dari segi datangnya dari Allah swt. memiliki derajat qaṭ'i seperti 

halnya al-Quran. Dengan begitu, baik al-Quran maupun hadis mutawatir 

sama-sama memiliki derajat kewahyuan yang sama sehingga yang satu bisa 

me-nasakh atau menghapus hukum yang lain. Sebaliknya, Imam al-Syafi'i, 

dan sebagian riwayat Imam Ahmad tidak memperbolehkan terjadinya 

nasakh jenis ini. Dasar pertimbangannya, hadis mutawatir memiliki nilai 

kepastian wahyu, tetapi ia tepat di bawah derajat kewahyuan al-Quran.  

c) Me-nasakh Teks Hadis dengan Teks al-Quran 

Secara umum, para ulama memperbolehkan terjadinya nasakh model ini 

karena teks yang me-nasakh mempunyai derajat kewahyuan lebih tinggi ketimbang 

teks yang di-nasakh Namun demikian, Imam al-Syafi‟i dalam salah satu riwayatnya 

menyangsikan terjadinya proses nasakh hadis oleh al-Quran ini lantaran keduanya 

selalu berjalan beriringan.
58

 Contoh nasakh jenis ini adalah bahwa ketentuan 

menghadap Baitul Maqdis dalam salat semula terdapat dalam teks hadis sebelum di-

nasakh oleh teks al-Quran yang mengharuskan orang salat menghadap Ka‟bah. Bunyi 

teksnya firman Allah swt QS Al-Baqarah/2: 144.  
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Manā„ al-Qaṭān, Mabāḥiṡ fī „Ulūm al-Qur‟ān (Cet. III; Riyaḍ: Maktabah al-Ma„ārif,  2000), 
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مْ شَطْؽَهٗۗ  
ِ
يْا وِسِيْوَك

ُّ
نْخِمْ فَيَل

ِ
حؽََامّۗ  وَضَيْدِ مَا ك

ْ
مَسْشّػّ ال

ْ
ّ وَسْىَكَ شَطْؽَ ال

 
 ﴾ ١٤٤﴿   فَيَل

Terjemahnya: 

144.hadapkanlah wajahmu ke arah Masjid haram. Di mana pun kamu sekalian 
berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu.

59
  

d) Me-nasakh Teks Hadis dengan Teks Hadis yang Lain  

Praktik dari nasakh jenis ini bisa berupa empat macam, yaitu:  

(1) Me-nasakh hadis mutawatir dengan hadis mutawatir yang lain. 

(2) Me-nasakh hadis ahad dengan hadis ahad yang lain.  

(3) Me-nasakh hadis ahad dengan hadis mutawatir.  

(4) Me-nasakh hadis mutawatir dengan hadis ahad.  

Untuk tiga macam pertama, dapat disepakati kebolehannya lantaran teks yang 

me-nasakh sebanding atau bahkan lebih kuat, Sedangkan, macam keempat, teks yang 

me-nasakh (hadis ahad) lebih lemah derajat kewahyuannya ketimbang teks yang di-

nasakh.  

3. Pendekatan al-Tarjīh (Tarjih) 

Terjadinya kontradiksi dua teks wahyu yang sulit untuk dikompromikan 

dengan cara apapun serta tidak ditemukan pula cara untuk me-nasakh-nya, akan 

tetapi ditemukan petunjuk yang mungkin dapat menguatkan salah satu di antara 

kedua teks tersebut, cara tersebut dikenal dengan istilah tarjīh. 

Secara bahasa, al-tarjīh bermakna mengutamakan atau mengunggulkan.
60

 

Adapun al-tarjih secara istilah adalah upaya seorang untuk menguatkan salah satu 

teks dalil atas teks dalil yang lain yang dianggap lemah dengan tujuan agar dalil yang 
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Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 37. 
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Aḥmad Ibn Muḥammad al-Fayumī, al-Miṣbāh al-Munīr fī gharibi al-Syarh al-Kabīr, j.1 

(Bairūt: Maktabah al-„Ālamiyyah, t.th.), h. 219. 
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diutamakan dapat diterapkan.
61

 Hal itu didasari karena terdapat keutamaan dalil yang 

dipilih sehingga lebih diutamakan dan dianggap lebih baik.  Proses tarjih memiliki 

proses serta mekanisme yang harus dilakukan di antaranya: 

a) Tarjih dengan meneliti keadaan perawi. Proses ini dapat diperincikan sebagai 

berikut: .  

(1) Dilihat dari jumlah perawi. Jika ada dua dalil, maka yang dilihat adalah 

jumlah perawi. Perawi yang jumlahnya lebih banyak lebih kuat dari pada 

dalil yang jumlah perawinya lebih sedikit. Dalam hal ini, Abu Bakar tidak 

mau menerima kabar Mughirah ibn Syu'bah tentang Nabi memberi hak 

kewarisan untuk nenek sebanyak seperempat, sampai diperkuat kabar itu 

oleh Muhammad bin Maslamah. 

(2) Perawi salah satu dari dua dalil itu terkenal tentang keadilan dan pribadinya 

dibandingkan dengan yang lainnya atau paling terkenal dalam hal itu. 

Periwayatan dengan cara seperti ini dianggap lebih kuat karena ketetapan 

hati kepadanya lebih tinggi.  

b) Tarjih dengan meneliti penilian terhadap perawi. Proses ini dapat diperinci sebagai 

berikut: 

(1) Orang yang menilai perawi dari dua dalil yang ada memiliki kecerdasan 

lebih daripada yang lainnya. Proses seperti ini lebih kuat karena lebih dekat 

dengan kebenaran. 
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Fakhruddīn al-Rāzī, al-Maḥṣūl, Juz 5 (Cet. III; t.t.: Muassasah al-Risālah,1197), h. 397. 
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(2) Ungkapan orang yang menilai perawi dari dua dalil serta mempunyai 

kecerdasan lebih dengan ucapan secara terang-terangan seperti, “ Fulan itu 

bersih”. 

c) Tarjih dengan meneliti pada bentuk periwayatan. Proses ini memiliki tahapan di 

antaranya:  

(1)  Satu di antara dua dalil itu adalah dalam bentuk kabar mutawatir, sedangkan 

yang satu lagi adalah kabar ahad. Kabar mutawatir lebih dapat diterima 

dibandingkan kabar ahad. 

(2) Salah satu di antara dua dalil itu adalah musnad (berkesinambungan), 

sedangkan yang satu lagi mursal (terputus hubungannya). Kabar yang 

musnad lebih didahulukan atas kabar mursal karena yang musnad itu jelas 

diketahui perawinya.  

d) Tarjih dengan proses  menilai pada matan atau teks yang diriwayatkan. Proses ini 

dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

(1) Teks salah satu di antara dua dalil itu adalah dalam bentuk amar (perintah),  

sedangkan yang satu lagi dalam bentuk al-nahyu (larangan). Teks yang 

mengandung indikasi larangan lebih kuat dari pada teks yang mengandung 

indikasi perintah. Alasannya larangan tujuannya untuk menghindari 

kerusakan, sedangkan tuntutan pada perintah adalah menghadirkan 

kemaslahatan.  

(2) Teks salah satu di antara kedua dalil itu adalah dalam bentuk perintah, 

sedangkan yang satu lagi dalam bentuk pembolehan. Dalil dengan teks 

perintah lebih didahulukan atas dalil dengan teks pembolehan karena pada 

perintah terdapat bentuk tuntutan yang menghendaki kehati-hatian.  
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e) Tarjih dengan menilai pada dilālah-nya. Proses ini dapat dilakukan sebagai 

berikut: 

(1) Salah satu di antara dua dalil itu mengadung lafaz musytarak yang memiliki 

beberapa arti, sedangkan dalil yang satu lagi tidak memiliki lafaz musytarak 

atau lafaznya cukup dengan satu arti. Lafaz yang mengandung satu arti lebih 

kuat daripada lafaz yang mengandung banyak arti, karena lafaz yang 

mengandung satu arti kemungkinan terjadinya kesalahan sedikit.  

(2) Di antara dua dalil yang sama-sama mengandung lafaz musytarak salah 

satunya lebih memiliki sedikit arti daripada yang lain. Lafaz musytarak yang 

sedikit memiliki arti lebih diutamakan dari pada lafaz musytarak yang 

banyak memiliki arti, sebab yang sedikit memiliki tingkat keraguan yang 

sedikit sehingga penggunaannya lebih diutamakan. 

f) Apabila terjadi kontradiksi antara sesama ijmak yang dinukilkan, ditempuh 

mekanisme tarjih sebagai berikut: 

(1) Salah satu di antara dua dalil yang dinukilkan itu adalah naṣ, sedangkan 

yang satu lagi adalah ijmak. Ijmak lebih diutamakan atas naṣ sebab, naṣ 

kemungkinan terdapat proses nasakh adapun, ijmak tidak mungkin dimasuki 

oleh nasakh, sehingga dalil yang tidak dimasuki oleh proses nasakh lebih 

kuat. 

(2) Kedua dalil adalah sama-sama ijmak, salah satu di antaranya bersifat qaṭ‟i 

dan lainnya bersifat dzanni maka, yang qaṭ‟i lebih didahulukan atas ijmak 

yang bersifat dzanni.
62
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g) Apabila terjadi kontradiksi antara sesama  kias yang dinukilkan, ditempuh 

mekanisme tarjih sebagai berikut:
63

 

(1) Apabila dua kias bertentangan dan tidak ada penguat bagi salah satu dari 

keduanya, maka mujtahid mengamalkan dengan menurut hatinya setelah 

melakukan penyelidikan. 

(2) Apabila salah satu dari dua kias itu menjadi kuat dengan salah satu penguat 

kias maka, wajib mengamalkanya. Apabila tidak terdapat penguat, al-Syafi‟i 

menjelaskan: Mujtahid bisa memilih dan berfatwa dengan pendapat mana di 

antara kedua pendapat yang dikehendakinya. 

h) Apabila dalil yang bertentangan dan tidak bisa di-nasakh atau ditajrih atau 

dikompromikan  itu berupa dua ayat al-Quran maka,  para  mujtahid  boleh  

mencari  dalil  lain  yang kwalitasnya   berada   di   bawah   al-Quran,  yaitu  hadis.   

i) Apabila dalil yang bertentangan dan tidak bisa di-nasakh atau ditajrih atau 

dikompromikan berupa hadis maka,  para  mujtahid  boleh  mencari  dalil  lain  

yang kwalitasnya berada di bawah hadis misalnya, mengambil pendapat sahabat 

Rasulullah saw. bagi yang menjadikannya dalil syara‟, atau menetapkan   

hukumnya   melalui kias bagi  yang  tidak menerima kehujahan pendapat sahabat 

Rasulullah saw. 

Sebelum melakukan proses tarjih ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, di 

antara syarat-syaratnya sebagai berikut: 

1. Masalah tersebut masih dalam satu masalah, tidak boleh berlainan. 

Misalnya, masalah haji, semua riwayatnya berkaitan dengan haji. 
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2. Dalil-dalil yang berlawanan harus sama kekuatannya, seperti al-Quran 

dengan al-Quran, al-Quran dengan hadis mutawatir, dan hadis mutawatir 

dengan hadis mutawatir. Jika yang bertentangan itu antara hadis mutawatir 

dan hadis ahad , tidak perlu ada tarjih sebab yang didahulukan adalah hadis 

mutawatir. 

3. Harus ada persesuaian hukum antara keduanya, baik waktu, tempat maupun 

keadaannya. Misalnya, larangan jual beli sesudah azan jumat Adapun pada 

waktu lain, jual beli diperbolehkan. Di sini tidak ada pertentangan karena 

berbeda waktunya.  
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BAB V  

PENUTUP   

A. Kesimpulan 

1. Konsep Mutakallimīn dalam mengintrepretasi dalil pada naṣ berpijak pada 

pendekatan logika, teoritis diperkuat oleh bukti dan di antara mereka ialah 

ulama mazhab Syafi‟i, Maliki, Hanbali serta ulama kalam dari Mu‟tazilah dan 

Asya‟irah. Dalam pandangan mereka segala sesuatu haruslah bersifat logis 

dan filosofis yang bersifat rasional. Pemikiran ini juga tidak menisbatkan pada 

mazhab tertentu serta tidak terpengaruh pada fanatisme mazhab, kaidah-

kaidah yang dibentuk didasari dengan kajian yang mendalam.  

2. Implementasi metode Mutakallimīn pada dilālah al-lafaẓ,  jika mafhūm 

mukhālafah tidak berlawanan dengan dalil yang lebih kuat, dilālah manṭūq-

nya bukan dimaksudkan untuk memberi batasan dengan sifat tertentu, dilālah 

manṭūq-nya bukan untuk menerangkan suatu kejadian yang khusus, dilālah 

manṭūq-nya bukan dimaksudkan untuk penghormatan atau menguatkan suatu 

keadaan, dilālah manṭūq-nya harus berdiri sendiri tidak boleh mengikuti yang 

lain. dan dilālah manṭūq-nya bukan sekedar menerangkan kebiasaan. 

3. Implikasi dilālah al-Lafaẓ pada fikih ikhtilāf dapat dilihat dalam beberapa 

permasalahan fikih, sebagai contoh: Pertama, pada persoalan salat di 

pelataran masjid Nabawi bahwa seorang muslim tetap mendapatkan pahala 

seribu kali salat jika kondisi dalam masjid telah penuh dan tidak dapat 

menampung para jamaah untuk salat. Kedua, penetapan puasa dengan rukyat, 

hendaknya perlu dicari dalil pendukung untuk menguatkannya. Ketiga, puasa 
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enam hari di bulan Syawal dapat dilakukan kapan saja tidak mesti berurutan 

dari hari kedua sampai hari kedelapan. 

B. Implikasi Penelitian 

Setelah melalui penelitian terkait dengan konsep mutakallimīn dalam 

interpretasi  dilālah al-lafaẓ serta implikasinya pada fikih ikhtilāf, maka ada beberapa 

implikasi dalam bentuk saran dan rekomendasi, di antaranya: 

1. Penelitian serta kajian dilālah al-lafaẓ serta implikasinya pada fikih ikhtilāf, 

perlu mendapatkan perhatian bagi para pengakaji serta akademisi sebab, 

dengan mengakajinya akan memberikan pengetahuan tentang hikmah 

pensyaritan hukum Islam walaupun zaman terus berkembang. 

2. Kajian dilālah al-lafaẓ merupakan konsep serta metode yang dapat 

menyelesaikan persoalan ditengah-tengah masyarakat yang heterogen, 

sehingga perlu untuk diajarkan lebih dalam lagi kepada para mahasiswa dan 

masyarakat dengan bahasa yang lebih mudah agar dapat dipahami.



102 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abū Sulaimān, „Abd al-Wahhab Ibrahim.  al-Fikr al-Usulī  Dirāsah Tahliliyyah 
Naqdiyah.  Bairut: Dar al-Syurūq. 1983. 

Yasid, Abu.  Logika Ushul Fiqh. Cet I; Yogyakarta: Ircisod. 2019.  

-------------.  Logika Hukum. Cet I; Yogyakarta: Saufa. 2016. 

Abu Zahrah, Muhammad. Ushul Fiqh. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.  

Aḥmad, Abd al-„Ali. al-Madkhal ila al-Siyāsah al-Syar„iyyah. Riyaḍ: Jāmi„ah al-
Imām Muhammad ibn Sa„ūd al-Islāmiyyah, 1993.   

al-Āmidī, Abu al-Ḥasan Sa„īd al-Dīn. al-Iḥkam fī al-Uṣūl al-Iḥkām. Juz 3. Bairūt: al-
Maktabah al-Islāmiyah, t.th. 

Atabik, Ahmad Atabik. “Kontradiksi Antar Dalil dan Cara Penyelesaiannya 
Prespektif Ushuliyyin”. YUDISIA 6, no. 2 (Desember 2015): h. 257-278. 

al-Bugh, Muṣṭafā Dīb. Aṡar al-Adillah al-Mukhtalaf fihā fi al-Fiqh al-Islāmī. 
Damasyqus: Dār al-Imān al-Bukhārī, t.t.  

al-Bukhārī,  Muḥammad Ibn Ismā„īl. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Juz 15. Cet. I; Mesir: al-
Sulṭaniyah, 1311 H. No. Hadis: 6922.  

-----------------------------------------.  al-Jāmi„ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ. juz 7. Cet. I; 
Damasqus: Dār tuqu al-Najāḥ, 2211 H.   

al-Duwaiḥī, „Alī bin Sa„ad bin Ṣaliḥ. Faṭul Wāli al-Nāṣir bisyarḥ Rauḍatun Naṣir. 
Saudi Arabiyah: Dār Ibn Jauzī. 1432 H.  

al-Duwasrī, Muslim ibn Muḥammad. al-Mumti„u fi al-Qawā„id al-Fiqhiyyah. Cet. I; 
Riyāḍ: Dār Zidnī, 2007.  

Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: Rajawali Press, 2016.  

Falawasī, Mas„ūd ibn Mūsā. Madrasah al-Mutakallimīn. Cet. I;  Jazāir: Maktabah al-
Rusyd, 2004. 

Farkus, Abu Abdi al-Mu„iz Muḥammad „Ali. Miftāhul al-Wuṣūl ilā al-Far„i „alā al-
Uṣūl. Cet. III; Aljazair: al-„Awasim, 2013. 

al-Fauzān, Abdullah ibn Ṣālih. Syaraḥ al-Waraqāt fi Uṣūl al-Fiqih. Cet. IV; t.t.: 
Maktabah Dār al-Minhāj, 1434 H. 

al-Fayumī, Aḥmad ibn Muḥammad. al-Miṣbāh al-Munīr fī gharibi al-Syarh al-Kabīr. 
Juz 1. Bairūt: Maktabah al-„Ālamiyyah, t.th.   

al-Hafnāwi, Muḥammad. al-Ta‟ārud wa al-Tarjīḥ „inda al-Uṣuliyyin wa Aṡaruhuma 
fi al-Fiqh al-Islāmī. Kairo: Dar al Wafa‟, 1985.  

Hahar.  Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh. Cet I; 
Yogyakarta: Kalimedia, 2007. 



 

103 
 

  

al-Hamd, Abd al-Qādir Syaibatu. Imtanā‟ al-Uqūl bi Rauḍati al-Ushūl. Cet. III; 
Riyaḍ: Mālik Fahad, 2014.   

al-Ḥarīrī, Ibrāhīm Muḥammad Maḥmūd. al-Madkhali ila al-Qawā„id al-Fiqhiyyah al-
Kuliyyah. „Ammān: Dār „Amar, 1998.  

Hasbullah, Alī. Usul al-Tasyri‟ al-Islāmī. Karachi: Idārah al-Qurān wa al-„Ulūm al-
Islāmiyah, 1987.   

Hernḍan, Tāhā Jābir. Ādāb al-Khilāf fi Islam. U.S.A.: Mahad „Ali li Fikri Islami,  
1999. 

Ibn „Abd Rahmān, Mahmūd. Bayān al-Mukhtaṣar lilaṣfahānī. Juz 3. Cet. I; Mekkah: 
Markaz al-Bahṡ al-„Ilmī bijāmi‟ati Ummi al-Qurā. 1986. 

Ibn Ahmad, Muhammad Siddiqī. Kasyfu al-Sātir. Juz 1. Cet. I; Libanon: al-Risālah, 
2013.  

al-Asbaḥī, Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn „Amr al- Madanī. al-Muwatho. Juz 5. Cet. I; 
Abu Dabi: Zaid Ibni Sulton, 2004. 

Ibn Asy„aṡ, Abū Dāwūd Sulaimān. Sunan Abī Dāwūd. Juz 2. Bairūt: Maktabah al-
Syriah, t.th. 

Ibn Hajjāj, Muslim. Saḥīḥ Muslim. Bairūt: Ihyā al-Turāṡ, t.th.  

Ibn Hanbal, Aḥmad ibn Muḥammad. Musnad al-Imām Aḥmad bin Hanbal. Juz 3. 
Cet. I; Kairo: Dār Hadīṡ, 1995.  

Ibn Kaṡīr, Ismā„īl Ibn Umar al-Qurasyī. Tafsīr al-Qurān al-Karīm. Juz 4. Cet. II; t.t.: 
Dār Ṭaibah, 1999. 

Ibn Rusyd, al-Qādhī Muḥammad. Bidāyah al-Mujtahid wa Nihaya al-Muqṭasid. Cet. 
II; Beirūt :Dār ibn Ḥazam,  2006.  

al-Ibni Kāfī, Taqiyual-Dīn.  al-Ibhāj fi Syarḥi al-minhāj. Bairūt: Dār al-Kutub al-
„Ilmiyyah,  1990.     

Ichwan, Mohammad Nor. Memahami Bahasa al-Qur‟an. Cet.II; Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2018. 

“Implikasi” Situs Pakdosen. https://pakdosen.co.id/implikasi (9 Maret 2022). 

Ibrāhīm, Abd al-Wahhāb Abu Sulaimān. Al-Fikr al-Ushuli Dirāsah Tahlīliyyah 
Naqdiyyah. Jeddah: Dār al-Syurūq, t.th.  

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: 
Bayumedia Publishing, 2006.  

al-Isnawi, „Abd Rahim ibn Hasan  ibn „Ali al-Syafi'i. Nihayah al-Sul fi Syarh Minhāj 
al–Uṣūl. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.  

al-Jauhary, Ismā„īl ibn Ḥammad.  al-Ṣiḥāḥ. Kairo: Dār Ḥadiṡ,  2009.  

al-Jauziyah, Muḥammad Ibn Abī Bakr Ibn Ayyūb ibn Sa„ad Syamsu al-Dīn Ibn 
Qayyim. I‟lām al-Muwaqi„īn „an Rabbi al-„Ālamin.Juz4. Cet. I; Bairūt: Dār 
al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1991. 

al-Jirjānī, „Ali ibn Muḥammad.  Al-Ta„rīfāt. Bairūt: Dār al-Kitab al-„Arabī,  1405. 



 

104 
 

  

Jum‟ah, „Imād „Alī. Tasjīr Auḍhu al-Masālik ilā Alfiyah Ibn Mālik. Cet. I; Riyāḍ: Dār 
Ṭayyibah, 2013. 

-----------------------. Uṣūl al-Fiqh al-Muyassar. Cet. I; Riyāḍ: Dār Nafā‟is, 2007. 

al-Juwainī, „Abd Malik. al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh. Juz 1. Bairūt: Dār al-Kutub al-
„Ilmiyyah, 1997.   

Khallāf, Abdu al-Wahhab. „Ilmi Uṣul al-Fikih. Kuwait: Dār al-Qalam, t.th.  

al-Khan, Mustafa Sa„id. Aṡar Ikhtilāf fi al-Qawāid al-Uṣuliyah fī al-Ikhtilāf al-
Fuqāha‟. Cet. XII; Beirut: al-Alamiyah it Dar ar-Risalah, 2010.    

al-Khin, Muṣṭafā,  dan Muṣṭafā al-Bugha.  al-Fiqih al-Manhajī. Cet. XIV; 
Damasyqus: Dār al-Qalam,  2013. 

“Pendekatan Penelitian”, Situs Penelitian Ilmiah. 
”https://penelitianilmiah.com/pendekatan-penelitian/ (9 Maret 2022). 

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (KBBI), 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Interpretasi (9 Maret 2022). 

Kementrian Agama RI.  Al-Qur‟an dan Terjemahnya. Bandung: Cordoba, 2018.    

Majma„ al-Lugah al-„Arabiyah. al-Mujam al-Wasīṭ. Kairo: Syuruq Dauli, 2011. 

Mashudi. “Metode Istiqra' dalam Penetapan Hukum Islam”. ISTI‟DAL; Jurnal Studi 
Hukum Islam 1. no. 1. (2014): h. 11-20. 

“Metode Istiqra”. WebsiteWordpress. 
https://ahmadmusliminblog.wordpress.com/2016/08/16/metode-istiqra/. 
Tanggal Akses 20 Juli 2022.    

Muḥammad, Abu Aḥmad.  al-Hukum „alā  al- Syai‟ Far„un „an Taṣawwurihi. Cet. 
XIV; Madinah al-Muwawarah:al-Jāmiatu al-Islāmiyatu bil Madīna al- 
Munawarah, 1981.   

al-Nassāī, Aḥmad ibn Syu„aib ibn „Alī al-Kharasānī. Sunan al-Nassāī. Juz 2. Halab: 
Maktabah al-Maṭbūāh al-Islāmiyah, t.th.  

---------------------------------------------------------------. al-Mujtabā min al-Sunan. Juz 5. 
Cet. II;  Halab: Maktabah al-Maṭbū„āt al-Islāmiyyah, 1987. 

Nawawi.  Metode Penelitian Fikih dan Ekonomi Syariah. Cet. I; Malang: Penerbit 
Madani Media, 2019. 

al-Nawawī, Mahyī al- Dīn Yahya Abu Zakariya. al-Minhāj fī Syarḥi Ṣaḥīḥ Muslim 
bin al-Hajāj. Cet. II; Bairūt: Ihyā al-Turāṡ, 1392 H. 

----------------------------------------------------------. al- Majmū„ Syarḥ al- Muhażżab. 
Juz 1. t.t.: Dār al- Fikr, t.th. 

an-Naysaburi, Abu husain Muslim bin Hajjaj. Ṣaḥīḥ Muslim. Saudi Arabia: Riasah 
Idārah Buḥūṡ „Ilmiyyah, 1400 H. 

“Pengertian Hisab” Website Inews. https://www.inews.id/lifestyle/muslim/pengertian-
hisab. Tanggal Akses 20 Juli 2022. 

al-Qādir, Ibni Badran Abd. Nuzhah al-Khāṭir. Juz 1.Cet. II; 1984.  



 

105 
 

  

al-Qaṭān, Mannā„. Mabāḥiṡ fī „Ulūm al-Qur‟ān. Cet. III; Riyaḍ: Maktabah al-Ma„ārif,  
2000.   

al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad. al-Jāmi‟ liahkām al-Quran. Juz 3. Cet. II; al-
Qāhirah: Dār al-Kutub al-Misriyyah, 1963. 

al-Rāzī, Fakhruddīn. al-Maḥṣūl. Juz 5. Cet. III; t.t.: Muassasah al-Risālah,1997. 

al-Sa„dī, „Abd Rahmān. Taisīr al-Karīm al-Rahmīn fi Tafsīr Kalām al-Mannān. Juz 
1. t.t.: Muassasatu ar-Risalah, 2000.   

Ṣaliḥ, Anwar. al-Mukhtaṣar fīmā „Urifa min Qawā„id al-Fiqh. Cet. II; Riyaḍ: Dār al-
Ṣamī„ī, 2010.  

Ṣāliḥ, Muḥammad Adib. Tafsīr al-Nuṣhuṣh fī al-Fiqh al-Islamī. Beirut: al-Maktabah 
al-Islāmī, t.th.  

al-Sajistāni, Abu Dawūd Sulaimān bin al-Sajistāni.  Sunan Abi Dawūd. Bairūt: Dar 
Ibnu Hazam, 1997. 

Silfia, Rossa Ilma. “Fleksibilitas Hukum Islam di Masa Pandemi Covid-19” Suloh 
Jurnal Program Studi Magister Hukum. Edisi Khusus. (Oktober 2020): h.74 -
90 . 

Sirajulhuda, Mohammad Hanief.  “Konsep Fikih Ikhtilāf  Yusuf Qardhawi” Jurnal 
Tsaqafah 13, no. 2 (November 2017): h.255-278. 

Suherman, Mamam.  “Aliran Usul Fikih dan Maqashid Syari‟ah”.  Al Maṣlaḥah 
Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 2, no. 4 (2017): h. 353-368.   

Supriadi, Dedi. Ushul Fiqh Perbandingan. Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014. 

al-Suyūtī, Jalālu al-Dīn. al-Itqān fi‟ ulūm al-Qur‟ān. Juz 2. Bairūt: Muassasah al-
Kutub al-Tsaqāfiyyah, 1996.  

al-Syanqīṭī, Muhammad al-Amīn. Mużakkirah fī al-Ushūl al-Fikih. Kairoh: Dār al-
Ḥadīṡ,  2011.   

al-Syāṭibī. al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī„ah. Juz 2. Mesir: Dār ibn „Affān, 1421 H.   

al-Syawkānī, Muḥammad ibn „Alī ibn  Muḥammad ibn „Abdullah. Fatḥ al-Qadīri. 
Juz 5. Cet. 1; Bairūt: Dār ibn Kaṡīr, 1414 H.  

Syuhud, Hafidz. “Interelasi Akal Dan Wahyu: Analisis Pemikiran Ulama 
Mutakallimīn Dalam Pembentukan Hukum Islam” Journal of Islamic Law. 
STIS Syarif Abdurrahman Pontianak 2, no. 1 (2021): h. 43-61.  

at-Thowilah, „Abd Wahhāb Abdussalām. Aṡar Lughoh fi Ikhtilaf al-Mujtahidin. 
Cet.II; Kairo: Darul Salam, 2000.  

al-„Uṡaimīn, Muḥammad bin Ṣaliḥ. Syarḥ Uṣūl min „Ilmi Uṣūl .Cet. I; Kairo: Dār Ibn 
Jauzy, 2007.  

“Ushul Fiqh II ( Lafadz serta Pemakaiannya, Hakikat, Majas, Sharih, dan Kinayah)”, 
Situs Wordpress, https://duniacemoro.wordpress.com/2012/09/20/ushul-fiqh-
ii-lafadz-serta-pemakaiannya-hakikat-majas-sharih-dan-kinayah/ (25 April 
2022) 



 

106 
 

  

Yusuf, Muhammad. Fiqh & Ushul Fiqh. Yogyakarta: Pokja Akademik, 2005 

al-Zuhailī, Musthafā. al-Wajīz  fī Uṣūl al-Fiqh  al- Islāmī.  Juz 2. Cet. II; Qaṭar: Dār 
al-Khoir, 2006.  

Zuhair, Muhammad Abu Nur. Uṣūl Fiqh. Kairo: Maktabah Azhariyah Liturāṡ, 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Penulis bernama lengkap, Muhamad Saddam Nurdin, lahir di Kendari, 

tanggal 3 Desember 1990. Merupakan anak keempat dari pasangan suami isteri bapak 

Drs. Nurdin Mane dan Ibu Martini, A. Ma. Penulis bertempat tinggal di Perumahan D 

Pattiro Hills Blok B3 No.2, Kelurahan Paccelekkang, Kecamatan Pattalassang, 

Kabupaten Gowa. Penulis menyeselaikan pendidikan dasar di SDN Inpres Unhalu 

Kendari, dan menyelesaikan pendidikan tahun 2002, dan melanjutkan pendidikan di 

SMP Negeri 10 Kendari dan menyelesaikan pendidikan tahun 2006, kemudian 

melanjutkan pendidikan ke SMA Muhammadiyah kendari dan menyelesaikan 

penddikan di tahun 2008. Selanjutnya di tahun 2008 kembali melanjutkan studi 

persiapan bahasa (I‟dad) di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) 

Makassar selama dua tahun, kemudian melanjutkan jenjang syariah selama  dua tahun 

di kampus yang sama, pada tahun 2012 penulis melanjutkan jenjang S1 Jurusan 

Syariah Hukum Islam di kampus Universitas Islam Madinah di Arab Saudi selama 

empat tahun dan berhasil menyelsaikan studi di tahun 2017, dan melanjutkan 

pendidikan magister di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Konsentrasi Syariah 

Hukum Islam dan berhasil menyelesaikan studi di tahun 2022. 

Dengan semangat yang tinggi dan bentuk kecintaan pada lingkup keilmuan 

hukum Islam dan semangat ingin menjadi generasi yang kemudian hari dapat 

bermanfaat bagi banyak orang, mengatarkan penulis menyelesaikan tugas akhir tesis 

ini dengan besar harapan agar semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang 

berada dalam lingkup yang sama dan bisa dikembangkan dikemudian hari. 

 

 

 

 

 


