
AL-ḌARŪRIYĀT AL-KHAMS DALAM
PLURALITAS MASYARAKAT

Prof. Hj. Siti Aisyah, M.A., Ph.D.

Arif  Rahman, M.H.I.

Alauddin University Press





PENGANTAR PENULIS

ِالَْحَمْدُ ینُ.نْیَاالدُّأمُُورِعَلىَنَسْتَعِیْنُبِھِوَالْعَالَمِیْنَرَبِِّ�َّ وَالدِّ
لاَ لاَمُةُوَالصَّ نَاعَلَىوَالسَّ دٍنَبیِّ وَعَلَىوَسَلَّمعَلَیْھِاللهُصَلَّىمُحَمَّ

آلھِِ وَصَحْبِھِ أجَْمَعِیْنَ
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah
memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga
proses penulisan buku yang berjudul "AL-ḌARŪRIYĀT
AL-KHAMS DALAM PLURALITAS MASYARAKAT” dapat
diselesaikan dengan baik.

Buku ini memberikan pemikiran bahwa hukum Islam memiliki
nilai-nilai plural di dalamnya, hukum Islam juga sangat sejalan
dengan prinsip al-darūriyāt al-khams yang universal dan merupakan
prinsip seluruh umat manusia. Nilai-nilai plural dan prinsip-prinsip
al-darūriyāt al-khams yang termuat dalam seluruh aspek hukum
Islam, yaitu: 1) hukum ibadah, di dalamya mengandung penjagaan
terhadap eksitensi agama. 2) hukum publik, di dalamnya
mengandung penjagaan terhadap eksistensi jiwa dan akal. 3)
hukum privat, di dalamnya mengandung penjagaan terhadap
eksistensi harta dan keturunan.

Penegakan hukum Islam dalam masyarakat harus terus di
usahakan, sehingga Islam termasuk hukumnya yang dikatakan
rahmatan lil‘alamin dapat terwujud. Ini merupakan tenggung jawab
umat muslim dan ulama secara khusus untuk terus
memperlihatkan Islam sebagai agama yang ramah, sehingga hukum



Islam bisa diterima dan ditegakkan di tengah kondisi masyarakat
plural.

Semoga buku ini bermanfaat dan berguna bagi para pembaca, khususnya
umat Islam yang intens terhadap kajian Al-Qur’an di manapun berada.
Amin.

Makassar, 12 April 2022

Tim Penulis.



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf sebagai
berikut:

b : ب z : ز f : ف
t : ت s : س q : ق

ṡ ث: sy : ش k : ك

j : ج ṣ : ص l : ل

ḥ : ح ḍ : ض m : م

kh : خ ṭ : ط n : ن

d : د ẓ : ظ h : ه
ż : ذ ‘ ع: w : و
r : ر g : غ y : ي
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa
diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka
ditulis dengan tanda (’)

2. Vokal dan Diftong

a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan:

Vokal Pendek Panjang

Fathah

Kasrah

A

I

Ā

Ī



Dammah U Ū

b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ai) dan
(au), misalnya bain (بین) dan qaul .(قول)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

1. swt. : subhana wata‘ala

2. saw. : sallallahu alaihi wasallama

3. as. : alaih a-salam

4. H. : hijriah

5. M. : masehi

6. SM. : sebelum masehi

7. W. : wafat

8.    QS./..: .... : qur’an surah/nomor surat: ayat
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Deskripsi Problematika
Kehidupan selalu menunjukkan kondisi yang beragam.
Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa dunia dan kehidupan
di dalamnya masih pada kondisi normal.1 Keadaan seperti itu
menjadi menarik apabila bisa ditata dengan baik sehingga
memperlihatkan keindahan yang eksotik karena di dalamnya
perbedaan bisa dihargai oleh setiap kelompok yang ada.
Keberagaman atau pluralitas dalam dialektika kehidupan beragama
tampaknya sangat menarik untuk diteliti, sebab kadang muncul
gesekan-gesekan antar individu atau kelompok di tengah-tengah
masyarakat.2 Allah menciptakan alam ini dalam tatanan sunah
pluralitas dalam sebuah kerangka kesatuan, karena merupakan
sunnatullah maka eksistensi atau keberadaannya harus diakui oleh
setiap manusia.

Kondisi dalam masyarakat plural, komunitas agama hidup
berdampingan dan kehadirannya tidak dapat dihindari. Setiap
manusia harus selalu saling menjaga, mengasihi serta respek antara
satu dengan lainnya. Akan tetapi, beberapa persoalan yang sulit

2 Julita Lestari, “PLURALISME AGAMA DI INDONESIA: Tantangan Dan
Peluang Bagi Keutuhan Bangsa,” Al-Adyan: Journal of Religious Studies 1, no. 1
(2020): 29–38, doi:10.15548/al-adyan.v1i1.1714.

1 Darto Wahidin and Armawi Armaidy, Ketahanan Nasional Dan Bela Negara,
Puskom Publik Kemhan (Jakarta, 2018)., h. 2.



diatasi jika terjadi perbedaan dalam konteks sosial, politik, adat,
ekonomi sampai kepada hal yang relatif sensitif manakala suatu
agama menjumpai kelompok kepercayaan atau agama yang lain.
Problematika yang muncul adalah, bagaimana kemungkinan
hukum Islam diterapkan pada masyarakat yang memiliki perbedaan
tersebut terutama dari segi keberagamaan.

Hukum Islam juga tidak lepas dari konteks pluralitas,3 karena Islam
sendiri bertujuan untuk menjadi “rahmatan lil‘alamin” (rahmat bagi
seluruh alam), Firman Allah dalam QS al-Anbiya/21:107.

لمَِینَ كَ إلاَِّ رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰ وَمَآ أرَۡسَلۡنَٰ

Terjemahan:

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alam.4

Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. beserta
ajarannya akan memberikan rahmat bagi seluruh alam. Kata ‘alam
dalam arti kumpulan sejenis makhluk Allah yang hidup, baik hidup
sempurna maupun terbatas. Jadi, ada alam manusia, alam malaikat,
alam jin, alam hewan dan alam tumbuh-tumbuhan. Dengan rahmat
itu terpenuhilah hajatbatin manuisa untuk meraih ketenangan,

4 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
RI, 2019), doi:10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004.

3 Murdan, “PLURALISME HUKUM ( ADAT DAN ISLAM ) DI
INDONESIA,” Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 1, no. 1 (2016): 48–60.



ketentraman serta pengakuan terhadap wujud, hak, bakat dan
fitrahnya, sebagaimana terpenuhi pula hajat kecil dan besar
menyangkut perlindungan, bimbingan pengawasan serta saling
pengertian dan menghormati.5

Hukum Islam menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan
persaudaraan. Identitas tersebut berbanding lurus dengan makna
harfiah Islam itu sendiri yang berarti selamat, damai, berserah diri
yang kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan konkret berupa
penghargaan terhadap pluralitas serta keberadaan hukum yang lain.
Dengan demikian, diharapkan Islam menjadi perekat dan pelopor
pemersatu bangsa serta menghindari berbagai konflik sara yang
memungkinkan terjadinya disintegrasi kehidupan berbangsa.

Tujuan tersebut selaras dengan Islam yang mempunyai rujukan
doktrin yang kuat melalui al-Qur’an dan sunah Nabi-Nya. Islam
tidak pernah memaksakan orang lain untuk memeluk agama Islam,
sesuai dengan prinsip Islam yang tertera dalam QS al-Baqarah/2:
256:

ینِۖفيِإكِۡرَاهَلآَ شۡدُتَّبیََّنَقدَٱلدِّ غُوتِیكَۡفرُۡفمََنٱلۡغَيِّۚمِنَٱلرُّ ِوَیؤُۡمِنۢبٱِلطَّٰ بٱِ�َّ

ُ سَمِیعٌ عَلیِمٌ فقَدَِ ٱسۡتمَۡسَكَ بٱِلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقىَٰ لاَ ٱنفصَِامَ لھَاَۗ وَٱ�َّ

Terjemahan:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya
Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu

5 M. Quraih Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur‘An
(Jakarta: Lentera Hati, 2000)., h. 520.



barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah,
maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat
Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha
Mengetahui.6

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menghendaki agar setiap orang
merasakan kedamaian. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa
tidak damai sehingga tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan
agama Islam.7

Namun faktanya, terdapat sejumlah kasus yang mengatasnamakan
Islam, seperti mencuatnya berbagai macam kekerasan yang
mengatasnamakan agama (Islam). Lihat saja bagaimana perang
saudara antara India Hindu dengan Pakistan Islam, atau tragedi
yang terjadi di World Trade Center (WTC) yang dikenal dengan
tragedi 9/11. Contoh tersebut, sedikit dari banyak kasus kekerasan
atas nama agama. Di Indonesia, kekerasan atas nama agama juga
terjadi, hal tersebut datang dari kelompok beragama yang
fundamental yang merasa bahwa dasar tindakan mereka dilakukan
dengan rasa kepedulian dan kecintaan terhadap Indonesia.
Nyatanya, kekerasan yang terjadi bukanlah cara untuk
menunjukkan kecintaan dan kepedulian, tetapi malah menjadi
suatu momok yang membuat masyarakat menjadi resah dan penuh
ketakutan terhadap suatu agama. Insiden HKBP di Bekasi, contoh
nyata kekerasan lainnya, perkelahian antar kelompok muslim

7 Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur‘An., h. 669.

6 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya.



dengan nasrani yang mengakibatkan jatuhnya korban membuat
citra agama sebagai gerbang perdamaian menjadi dipertanyakan.8

Akibatnya Islam diidentikkan dengan radikalisme, ekstremisme dan
terorisme. Berbagai macam teror mulai dari pembantaian
kelompok tertentu, pengrusakan, penghancuran gedung atau
rumah ibadah dan lain sebagainya menambah buruk wajah Islam.
Gejala-gejala ekstrim tersebut adalah bagian dari corak
keberagaman, yang kemudian diidentifikasi sebagai bagian dari
bangkitnya fenomena fundamentalisme agama.9 Sedangakan dalam
Islam mengajarakan hal yang berbanding terbalik dengan anggapan
tersebut. Menyikapi sebuah perbedaan atau kekeliruan dalam
masyarakat, Islam mengedepankan nilai-nilai kebijaksanaan untuk
memperbaiki dan meluruskan perbedaan dan kekeliruan tersebut
seperti yang Allah firmankan dalam QS al-Nahl/16: 125:

دِلۡھمُٱلۡحَسَنةَِۖوَٱلۡمَوۡعِظةَِبٱِلۡحِكۡمَةِرَبِّكَسَبیِلِإلِىَٰٱدۡعُ أحَۡسَنُۚھِيَبٱِلَّتيِوَجَٰ

إنَِّ رَبَّكَ ھوَُ أعَۡلمَُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبیِلھِۦِ وَھوَُ أعَۡلمَُ بٱِلۡمُھۡتدَِینَ

Terjemahan:

9 Buyung Syukron, “Agama Dalam Pusaran Konflik (Studi Analisis Resolusi
Terhadap Munculnya Kekerasan Sosial Berbasis Agama Di Indonesia,” Ri’ayah2
2, no. 1 (17AD): 1–28.

8 Ahmad Murtadho, Masruchin Ruba’i, and Alfons Zakaria, “Tindak Kekerasan
Yang Mengatasnamakan Agama DItinjau Dari Tindak Pidana Penyalahgunaan
Agama Pasal 156a KUHP (Perspektif  Ajaran Islam,” n.d., 1–18.



Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa
yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui
orang-orang yang mendapat petunjuk.10

Mencermati pola keberagaman yang kontraproduktif dari makna
Islam tersebut, itu menjadi salah satu prioritas yang perlu
diperhatikan dan dicarikan solusinya, sebab jika dibiarkan
berlarut-larut akan muncul problem sosial dan keagamaan yang
sangat serius. Gejala fundamentalisme agama yang kemudian
memunculkan sikap anarkis tersebut sangat terkait dengan
munculnya ketersinggungan adanya kelompok lain atau agama lain.
Keadaan seperti ini tentu tidak bisa menampilkan wajah Islam yang
ramah sehingga hukum Islam yang merupakan rahmat bagi seluruh
alam akan dianggap sebagai hukum yang kaku dan keras.

Pada konteks yang lain umat muslim dalam kehidupan
beragamanya masih mengadopsi pemahaman double standart.
Maksudnya, umat Islam selalu menerapkan standar-standar yang
berbeda untuk dirinya dan kelompok lain. Jika pada dirinya
menggunakan standar yang relatif ideal, sementara pada kelompok
lain cenderung bersifat realistis dan historis. Berdasarkan tradisi
itulah kemudian memunculkan prasangka-prasangka sosiologis dan
teologis. Persoalan teologis misalnya, memunculkan pengakuan
bahwa agama sendiri (Islam) sebagai agama yang dari Tuhan dan
paling benar sementara agama yang lain dianggap konstruksi

10 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya.



manusia dan salah.11 Faham tersebut yang terus mencuat di
tengah-tengah masyarakat plural, sehingga hukum Islam akan
semakin sulit diterima.

Tradisi ini mengkristal dan menjadi pemahaman secara umum
umat Islam maka konflik bermotif agama akan terus
menggelinding. Perlu adanya sentuhan pendewasaan secara
menyeluruh dalam konteks pengamalan agama dihadapan publik.
Secara konkret umat Islam dikatakan mempunyai persoalan ketika
Islam menjadi bagian dari elemen publik universal. Secara privat
pengamalan keberagamaan bisa dituntaskan lebih cepat, karena
hanya melibatkan wawasan normatif internal dalam agama, tetapi
agama dalam ruang publik menjadi lebih rumit karena adanya
keterkaitan dengan komunitas yang sangat luas, memerlukan
kedewasaan intlektual serta emosional yang stabil dengan
mengintegrasikan seluruh aspek doktriner dan konteks secara
bersamaan. Salah satu prinsip yang perlu ditanamkan dalam hal
keberagaman bahwa agama yang saat ini diyakini kebenarannya
adalah agama yang terbaik dan paling benar, tetapi orang lain juga
dipersilahkan, bahkan dihargai untuk percaya dan yakin kalau
agama yang dipeluknya adalah yang paling baik dan paling benar.12

Permasalahan yang muncul selama ini berkaitan dengan persolan
kesalahan dalam memahami agama secara kāffah atau menyelurah.
Agama (Islam) jika dilihat secara menyeluruh memiliki tiga aspek

12A. Mukti Ali, “Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi”

11A. Mukti Ali, “Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi”, dalam
Burhanuddin Daja dan Herman Leonard Beck, Ilmu Perbandingan agama di
Indonesia dan Belanda (Jakarta : INIS, 1992), h. 227-229.



yang harus dipahami dan dimiliki oleh pemeluknya. Pertama, aḥkām
al-i‘tiqādiyah (teologi), kedua, aḥkām al-‘amaliyah (perbuatan), ketiga,
aḥkām al-khuluqiyah (etika). Ketiga hal tersebut harus dimiliki bagi
setiap pemeluk agama. Jika salah satunya tidak ada akan membuat
agama tersebut menjadi tidak sempurna dalam hal pelaksanaannya.

Agama sering dipandang oleh sebagian umat Islam hanya
menyangkut dalam wilayah teologi dan ritual saja, sehingga
orang-orang yang memiliki atau menganut sistem kebertuhanan
serta ritual keagamaan yang berbeda dengannya dianggap salah
kemudian kesalahan tersebut digeneralkan dalam seluruh aspek
termasuk kehidupan sosial, sehingga kebaikan sosial yang berasal
dari agama lain sering diabaikan.

Pemahaman tersebut berujung kepada sebuah kondisi masyarakat
yang tidak sehat dalam aspek sosialnya, sehingga mudah
menimbulkan konflik-konflik sosial yang berujung kepada tindakan
anarkis yang didasari atas perbedaan keyakinan. Hal tersebut justru
menjadikan citra agama sebagai gerbang rahmat kemudian menjadi
gerbang pertikaian. Seseorang boleh berbeda dalam hal keyakinan
dan cara beribadah (umat Islam wajib bersikap eksklusif atau
intoleran dalam dua hal tersebut),13 tetapi jangan sampai hal
tersebut menjadi penghalang bagi siapa saja untuk melakukan
interaksi sosial terhadap pemeluk agama lain. Status keagamaan
seseorang bukan menjadi jaminan bahwa orang tersebut baik dari
segi sosial, penghuni penjara bukan hanya orang non-muslim saja,
tetapi banyak yang berasal dari Islam. Koruptor yang marak

13Majelis Ulama Indonesia. Majalah Media Dakwah, No. 358, Ed. Sya'ban 1426
H/September 2005, h. 49.



diberitakan di stasiun televisi kebanyakan berasal dari orang yang
beragama Islam. Hal ini, membuktikan bahwa kebaikan-kebaikan
itu bisa saja datang dari mana saja tanpa melihat status sosial suku,
budaya bahkan agamanya.

Oleh karena itu, perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat
untuk menunjukkan fleksibilitas Islam sebagai agama terakhir yang
berasal dari Tuhan, sehinga hukum Islam bisa diterima secara
damai di tengah kondisi masyarakat plural dan ketika umat Islam
mampu menunjukkan keramahannya terhadap pemeluk agama lain
bisa jadi bukan hanya hukumnya saja yang diterima tetapi Islam
secara menyeluruh dari berbagai aspeknya bisa diterima termasuk
dalam wilayah akidahnya.

Tujuan syariat Islam (al-maqāṣid al-syarī‘ah) sebagai salah satu sistem
hukum universal adalah untuk mewujudkan kemaslahatan seluruh
umat manusia. Penghargaan terhadap perbedaan termasuk salah
satu bagian penting yang ingin dicapai oleh syariat Islam.
Perbedaan merupakan keniscayaan bahwa di negara atau daerah
tertentu terdapat berbagai pemeluk agama, perbedaan ras, budaya
dan suku yang berdampingan, perbedaan yang merupakan bagian
dari hak hidup tersebut sejalan dengan syariat Islam dan dalam
al-maqāṣid al-syarī‘ah merupakan hal yang darūriyāt (keberadaannya
diharuskan demi kemaslahatan hamba).14

14 Fathurrahman Djamil, Falsafah Hukum Islam, 1st ed. (Jakarta: Logos Wacana
Ilmu, 1997)., h. 129.



Darūriyāt dalam al-maqāṣid al-syarī‘ah menurut al-Syatibi terdiri dari
lima hal yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.15

Jika melihat dari kelima hal tersebut selain dari aspek agama,
keempat yang lainnya merupakan bagian dari pada prinsip-prinsip
sosial yang harus di tegakkan.

Agama yang dimaksud dalam prinsip darūriyāt pada al-maqāṣid
al-syarī‘ah terdiri dari dua bagian yakni aspek keyakinan dan aspek
ritual. Kedua hal tersebut tidak ada toleransi di dalamnya dan tidak
mungkin satu agama misalnya Islam mempersamakan nilai-nilai
ketuhanan yang diyakininya dengan agama yang lain, begitu juga
dengan cara beribadahnya tidak mungkin bisa disamakan dengan
cara beribadah agama yang lain, tetapi jangan sampai kedua aspek
tersebut menjadi alasan untuk memutuskan atau menghalangi
hubungan sosial dengan pemeluk agama lain.16

Beragama bukan hanya kedua aspek tersebut saja yang ada di
dalamnya. Selain kedua hal tersebut (teologi dan ibadah) ada satu
aspek lagi yang melengkapi kesempurnaan nilai-nilai beragama
yaitu aspek sosial (aḥkām al-khuluqiyah).

Aḥkām al-khuluqiyah tersebut kemudian terjabarkan menjadi empat
aspek, yakni aspek memelihara jiwa, akal, keturunan dan harta.
Prinsip darūriyah memelihara jiwa, mengajarkan nilai-nilai agar
manusia senantiasa menjaga jiwanya sehingga mendapat
ketenangan dan kenyamanan, selain menjaga jiwa secara pribadi,

16 Abu Ishaq Al-Syatibi, Al-Muawafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah., h. 3.

15 Abu Ishaq Al-Syatibi, Al-Muawafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah (Kairo: Dar
al-Taufiqiyah, 2003)., h. 2-3



manusia dituntut untuk menjaga jiwa orang lain karena jangan
sampai manusia mewujudkan rasa nyaman dan ketenangan pada
dirinya sendiri tetapi mengabaikan ketenangan dan kenyamanan
jiwa orang lain disebabkan oleh perbedaan keyakinan. Begitu juga
dengan pemeliharaan terhadap akal, keturunan dan harta, selain
menjaga milik pribadi dan keluarga manusia juga dituntut untuk
bisa menjaga milik orang lain tanpa melihat perbedaan keyakinan,
dalam hal inilah sebenarnya ajaran pluralitas perlu ditegakkan yang
didasari atas prinsip-prinsip agama Islam yang merupakan agama
rahmatan lil‘alamin tanpa melihat perbedaan, dan juga dari aspek
sosial inilah hukum Islam bisa diterapkan.

Kalimat rahmatan lil‘alamin memiliki arti yang begitu penting bagi
umat Islam, kalimat tersebut ingin menyampaikan pesan kepada
seluruh manusia tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada,
bahwa Islam merupakan agama yang hukumnya jika ditegakkan
memberikan rasa aman, damai dan memiliki nilai-nilai toleransi
yang tinggi terhadap sebuah perbedaan. Hal tersebut merupakan
wujud pembuktian kepada seluruh manusia bahwa hukum Islam
sangat fleksibel bisa digunakan oleh siapa saja tanpa melihat latar
belakang orang tersebut.

Islam dengan hukum-hukumnya mampu merangkul seluruh umat
manusia dengan menggunakan sistem hukum yang bersumber dari
al-Qur’an dan sunah, sebab salah satu prinsip dasar dari ajaran
Islam adalah untuk saling memberikan kemanfaatan bagi orang lain
serta menghindarkan diri dan orang lain dari kesukaran. Hal
tersebut yang kemudian menjadi tanggung jawab seluruh umat
Islam untuk menunjukkan kepada dunia bahwa sistem hukum



Islam sangat tepat menjadi supremasi di tengah-tengah kondisi
masyrakat yang plural.

Berangkat dari latar belakang pemikiran tersebut, maka yang
menjadi pokok masalah dalam buku ini adalah persoalan
mengimplementasikan hukum Islam pada masyarakat plural
dengan menggunakan pendekatan darūriyāt al-khams. Persoalan
berkembang tentang esensi hukum Islam untuk masyarakat plural,
aplikasi hukum Islam kepada masyarakat plural dengan pendekatan
al-darūriyāt al-khams dan rekomendasi dalam bentuk implikasi
hukum Islam bagi masyarakat plural dengan pendekatan al-
al-darūriyāt al-khams?

B. Studi Terdahulu
Buku ini membahas tentang implementasi hukum Islam terhadap
masyarakat plural (Pendekatan al-darūriyāt al-khams). Pembahasan
penting yang esensial dalam buku ini yaitu Implementasi hukum
Islam dan al-darūriyāt al-khams. Berdasarkan pelacakan yang
dilakukan, penulis belum menemukan kajian yang membahas
secara spesifik terkait judul ini. Akan tetapi, ada beberapa sumber
buku, dan hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan tesis ini,
antara lain:

Hukum Islam dan Pranata Sosial (Dirāsah Islāmiah III ), oleh Dede
Rosyada yang mengemukakan tentang kedudukan hukum Islam
ditengah-tengah masyarakat sebagai hukum yang mampu
memberikan kemanfaatan dunia dan akhirat karena mampu
menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia, mulai hubungan
manusia dengan Tuhannya, dengan sesama muslim, non-muslim
alam dan lingkungan sosialnya. Apa yang dikemukakan dalam buku



tersebut sedikit berkaitan dengan tesis ini yang membahas tentang
Islam dan nilai-nilai pluralitas di dalamnya.

Usūl al-Tasyrī’ al-Islām oleh Abdul Wahab Khallaf dan Ali
Hasballah, yang mengemukakan mulai dari pengertian hukum
Islam dan sejarah penerapannya, tetapi tidak menyentuh masalah
penerapan dengan menggunakan pendekatan husus (al-darūriyāt
al-khams) seperti yang di inginkan dalam tesis ini.

Islam Pluralis, Wacana Kesetaraan Kaum Beriman oleh Budhy Munawar
Rahman, yang menjelaskan tentang nilai-nilai pluralitas yang
terkandung dalam ajaran Islam. Buku ini, walaupun tidak secara
terperinci tapi sudah memberikan sedikit inspirasi untuk penulisan
tesis ini, karena ada keterkaitan pembahasan di dalamnya.

Falsafah Hukum Islam oleh Hasbi ash-Shiddieqy, yang menjelaskan
bahwa pengertian hukum Islam sebagai koleksi daya upaya para
ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.
Pembahasan dalam buku ini hanya sebatas penerapan hukum Islam
secara umum saja. Berbeda dengan tesis ini yang menggunakan
pendekatan al-darūriyāt al-khams dalam mengimplementasikan
nilai-nilai hukum Islam pada masyarakat plural.

Mengenai pembahasan implementasi hukum Islam terhadap
masyarakat plural, penulis tidak menemukan referensi yang
membahas secara spesifik. Akan tetapi ada sebuah karya ilmiah
yang memiliki keterkaitan yaitu, Prospek Hukum Islam Terhadap
Pembangunan Nasional, oleh Usman, yang isinya relevan dengan
buku ini karena membahas tentang faktor-faktor penunjang
penerapan hukum Islam dan kedudukan hukum Islam dalam



pembangunan masyarakat Islam dan komponen-komponen hukum
Islam yang perlu ditegakkan dalam masyarakat.

Berkaitan dengan al-darūriyāt al-khams, istilah tersebut merupakan
bagian dari al-darūriyāt al-khams yang dicetuskan oleh Imam
al-Syātibī (w. 790 H). konsep tersebut ditulis dalam kitabnya yang
terkenal dengan judul al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Aḥkām, khsusnya juz
II yang oleh al-Syatibi dinamakam kitab al-Maqāsid. Menurut
al-Syatibi, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan
kemaslahatan hamba baik di dunia maupun akhirat. Kemaslahatan
inilah, dalam pandangannya menjadi al-maqāsid al-syarī’ah, dengan
kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan maupun secara
rinci, didasarkan pada suatu motif penetapan hukum, yaitu
mewujudkan kemaslahatan hamba.

Berdasarkan referensi tersebut, banyak yang memberikan ragam
pemikiran yang berkaitan dengan buku ini. Buku ini dimaksudkan
untuk memberikan pemahaman mengenai Islam sebagai agama
“rahmatan lil‘alamin, sehingga mudah untuk diimplementasikan
kepada masyarakat plural dengan menggunakan pendekatan
al-darūriyāt al-khams yang sudah menjadi salah satu hukum
universal.

Penyusunan kerangka teoretis, peneliti terlebih dahulu mengamati
ayat-ayat al-Qur’an tentang hukum Islam sebagai landasan atau
pijakan dalam melakukan penelitian ini. Peneliti kemudian
menelusuri penafsiran ayat-ayat tersebut dalam kitab-kitab tafsir
dan kitab-kitab fikih.

Dari penelusuran tersebut, peneliti kemudian menemukan istilah
al-darūriyāt al-khams yang merupakan salah satu dari bagian maqāsid



syarī’ah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan seluruh
umat manuisa. Dengan menggunakan pendekatan al-darūriyāt
al-khams penulis memberikan warna baru dalam khazanah ilmu
keislaman berkaitan dengan implementasi hukum Islam terhadap
masyarakat plural.

C. Bangunan Metodologi
Buku ini memiliki corak metode, antara lain:

Buku ini tersusun dari penelitian kepustakaan, karena buku ini
mengakomodasi bentuk ide-ide dan gagasan-gagasan dalam
pengolahan datanya. Penelitian deskriptif (descriptive research) adalah
metode penelitian yang diajukan untuk menggambarkan
fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau
saat yang lampau.17 Intinya adalah buku ini mendeskripsikan
fenomena apa adanya yang diperoleh dari hasil pengolahan data
secara kualitatif  melalui pengumplan data secara kepustakaan.

Dari aspek pendekatan, metode pendekatan dalam buku ini adalah
pola pikir yang digunakan untuk membahas objek penelitian.
Terdapat berbagai macam pendekatan dalam metodologi
penelitian, maka penelitian ini menggunakan pendekatan antar
disipliner yaitu:

a. Pendekatan syar‘i, yaitu memandang bahwa ajaran Islam yang
bersumber dari kitab suci al-Qur’an dan sunah Nabi saw.
menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam ajaran Islam.

17 Nana Syaudih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, III (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2007)., h. 26.



b. Pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang menggunakan
analisa pemikiran dengan pertimbangan rasional, terutama
ketika menggunakan ijtihad dengan pendekatan filsafat hukum
Islam.

Metode pengumpulan data adalah teknik yang dipergunakan untuk
mengumpulkan jenis-jenis data yang diteliti. Buku ini merupakan
penelitian kepustakaan, sehingga data yang digunakan dalam
penelitian ini bersumber dari karya-karya ilmiah yang berkaitan
dengan penelitian ini. Buku ini sifatnya adalah penelitian
kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh
peneliti adalah metode library reseach, yaitu mengumpulkan
bahan-bahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
dirumuskan dan dilakukan melalui studi kepustakaan.18 Sumber
data yang dipelajari adalah al-Qur’an, sunah dan kitab-kitab usul
fikih dan kitab yang relevan dengan penelitian ini. Sumber kedua
adalah kitab-kitab lain yang menyangkut permasalahan yang
dibahas, laporan penelitian, surat kabar, majalah ilmiah atau
internet.

Proses pengambilan data yang diambil dari kepustakaan (library
research), peneliti menggunakan teknik pengambilan data, yakni
kegiatan mencari dan menyortir dari berbagai sumber data yang
berkaitan dengan permasalah yang diteliti, sumbernya, baik berupa

18 Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan; Kompetensi Dan Prakteknya (Jakarta: Bumi
Aksara, 2003)., h. 34-35.



buku (kitab), referensi, maupun abstrak hasil penelitian dan lain
sebagainya.19

Data yang telah terkumpul diolah dengan menggunakan analisis
teks kemudian peneliti menganalisa dengan menggunakan analisis
kritis. Analisis kritis diterapkan pada pengkajian terhadap data
primer dan sekunder, dengan mendeskripsikan gagasan-gagasan
dengan memberi penafsiran untuk mendapatkan informasi yang
komprehensif tentang masalah yang dibahas. Penelitian ini sifatnya
adalah penelitian kualitatif, maka teknik analisisnya dapat pula
dilakukan dengan teknik analisis isi.

Aplikasi hukum Islam tidak lepas dari tujuan yang
melatarbelakanginya. Tujuan hukum Islam ingin memberikan
kedamaian, kenyamanan dan ketentraman, baik dari sisi ruhaniah
maupun jasmaniah bagi siapa saja tanpa melihat perbedaan yang
ada, sesuai dengan yang tertera dalam al-Qur‘an bahwa Islam
adalah rahmat bagi seluruh alam. Hal ini yang kemudian perlu
dicermati oleh sekalian umat Islam, khususnya para pakar-pakar
atau ulama-ulama yang berkecimpung dalam dunia keIslaman
untuk menyampaikan kepada seluruh manusia diseluruh belahan
dunia bahwa agama Islam merupakan agama yang fleksibel, mudah
serta menghargai perbedaan. Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk:

1. Menjelaskan wujud hukum Islam yang sesungguhnya
kepada masyarakat, mulai dari pengertian hukum Islam itu

19Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan; Kompetensi Dan Prakteknya, h. 35



sendiri, pembidangan hukum Islam sampai kepada peranan
Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

2. Menjelaskan nilai-nilai plural yang terdapat dalam tatanan
hukum Islam, sehingga hukum Islam mudah
dimplementasikan terhadap masyrakat majemuk.

3. Mengungkapkan maksud diturunkannya syariat dengan
menggunakan pendekatan al-darūriyāt al-khams, sehingga
dapat diketahu sejauh mana Islam mampu memberikan
manfaat serta menanamkan nilai-nilai hukumnya di
tengah-tengah masyarakat plural.

Sedangkan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara
lain adalah:

1. Diharapkan dapat memperdalam dan memperluas
wawasan umat Islam tentang Islam itu sendiri sebagai
agama rahmatan lil‘alamin, khususnya menyangkut
implementasi hukum Islam ditengah masyarakat plural.

2. Untuk pakar hukum Islam dan pengkaji ilmu-ilmu
keislaman, penelitian ini setidaknya memberikan masukan
dan saran agar menelaah kembali maksud dan tujuan
syariat Islam, karena selama ini Islam yang dipahami
masyarakat terlihat begitu kaku terhadap perbedaan
sehingga konflik-konflik sosial yang dilatar belakangi oleh
agama begitu mudah pecah, sehingga menjadikan
pemahaman masyarakat selain yang beragama Islam,
menganggap Islam agama yang keras dan kaku, akhirnya
untuk mengaplikasikan hukum Islam pun  menjadi sulit.



3. Untuk akademik dan masyarakat umum, buku ini berguna
sebagai wujud pengembangan dunia ilmiah sekaligus
memperkaya khazanah ilmu pengetahuan keislaman,
khususnya bidang syariah serta menjadi kontribusi positif
dalam upaya pengembangan dan pencerdasan masyarakat
akademisi secara khusus dan masyarakat luas secara
umum

1.



BAB II
HUKUM ISLAM SEBAGAI KONTROL

SOSIAL MASYARAKAT
A. Memaknai Gagasan Hukum Islam
Hukum Islam adalah suatu term khas Indonesia yang bersumber
dari dan menjadi bagian agama Islam. Hal ini dalam
penggunaannya mengandung ambiguitas, yaitu sebagai padanan
syariah di satu sisi, dan sebagai padanan fikih di pihak lain maka
diperlukan penjelasan proporsional agar tidak terjadi
kesalahpahaman. Menurut terminologi Barat, dikenal dua istilah,
pertama, Islamic law yang penggunaannya lebih berat mengacu
kepada al-syarī‘ah al-Islāmiyah. Kedua, Islamic yurisprudence sebagai
terjemahan dari al-fiqh al-Islāmī. Kedua, pengertian tersebut dalam
khazanah Islam memiliki pengertian yang berbeda. Meskipun
antara keduanya terdapat hubungan erat dan tidak dapat
dipisahkan, karena al-syarī’ah al-Islāmiyah dalam perjalanan
historisnya hanya sebatas berkaitan dengan soal-soal hukum dan
hanya dapat diaktualisasikan setelah mengalami persentuhan akal
manusia yang diformulasikan ke dalam term al-fiqh al-Islāmī.
Sebagai sistem hukum al-fiqh al-Islāmī mempunyai beberapa istilah
kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu sehingga tidak terjadi
kesalah pahaman dalam mendefinisikannya, di bawah ini akan
dikemukakan beberapa penjelasan sebagai berikut.

1. Hukum (Aḥkām)

Para ahli mengemukakan beragam defenisi tentang hukum sesuai
dengan sudut pandang masing-masing. Keragaman tersebut lebih
banyak disebabkan oleh perbedaan cara melihat hukum itu



daripada perbedaan pandangan tentang apa yang dimaksud hukum.
Seperti dikemukakan oleh Hart,20 Orang yang bergerak dalam
bidang hukum umumnya mengetahui apa hukum tersebut, tetapi
sering terjadi kesulitan untuk menjelaskannya kepada orang lain
dalam bentuk sebuah defenisi yang tegas.

Kata-kata hukum dan yang berhubungan dengan itu dalam bahasa
Indonesia berasal dari bahasa Arab, dalam bahasa-bahasa daerah
yang tumbuh di Indonesia tidak ditemukan kata yang tepat untuk
mewakili pengertian kata hukum.21 Jadi, pengertian hukum yang
dimaksud dipusatkan dari pengamatan terhadap kata hukum yang
berasal dari bahasa Arab.

Perbendaharaan kata dalam hukum Indonesia terapat istilah
hukum, hukuman, orang hukuman, penegak hukum, terhukum,
hakim, kehakiman, berhakim, menghakimi, mahkamah,
memahkamahkan, dan sebagainya. Semuanya berasal dari istilah
Arab yakni al-ḥukm.

Dapat dipastikan bahwa kata-kata Arab masuk ke dalam
perbendaharaan Indonesia melalui penyebaran agama Islam.22

Sejak masa itu sudah mulai diperkenalkan kata Arab ke dalam
bahasa-bahasa daerah di kepulauan nusantara secara khusus ke

22 Rifyah Ka’bah, Hukum Islam Di Indonesia : Persektif Muhammadiyah Dan NU
(Jakarta: Universitas Yasri, 1998)., h. 21.

21 John Ball, Indonesia Legal History 1602-1848 (Sydney: Oughter. Shaw Press,
1982)., h. 64.

20 H. L. H. Hart, The Concept of Law (Oxford: Oxford at The clarendon dan press,
1988)., h. 13-14.



dalam bahasa melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia
modern. Setiap muslim yang menjalankan syariat agamanya,
sekalipun untuk bidang-bidang yang terbatas, pasti mengenal
kata-kata yang berasal dari bahasa Arab. Misalnya, ketika salat,
membaca al-Qur’an dan hadis, zikir dan berdoa menggunakan
bahasa Arab. Selain itu, dengan pertumbuhan pusat-pusat
pendidikan Islam melalui lembaga-lembaga membuat bahasa Arab
semakin dikenal di berbagai daerah di nusantara.

Secara etimologis, kata hukum berasal pada kata حكم yang berarti
menolak, dari sinilah terbentuk kata الحكم yang berarti menolak
kelaliman/penganiayaan.23 Adapun secara terminologi ulama usul
mendefinisikan hukum dengan titah Allah yang berkenaan dengan
perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan,
maupun ketetapan.24 Sedangkan ulama fikih mengartikannya
dengan efek yang dikehendaki oleh titah Allah dari perbuatan
manusia, seperti wajib, haram dan mubah.25

Selain definisi yang dikemukakan tersebut, kata hukum
mengandung pengertian yang begitu luas, tetapi secara sederhana,
hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia

25 Abdul Wahhab Khallaf, ’Ilm Usul Al-Fiqh (Kairo: Dar al-Hadis, 2002)., 22.

24 Umar Shihab, Hukum Islam Dan Transformasi Pemikiran (Semarang: DIna
Utama, 1996)., h. 8.

23 Abu Al-Husain, Al-Maqayis Al-Lugah (Jeddah: al-Ittihad al-Kitab al-’Arab,
n.d.).



yang ditetapkan dan diakui oleh satu negara atau kelompok
masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.26

Kata hukum dalam al-Qur’an diartikan sebagai putusan atau
ketetapan terhadap permasalahan yang diputuskan atau ditetapkan,
selain berhubungan dengan perbuatan Allah swt. juga
berhubungan dengan perbuatan manusia. Dengan kata lain, ada
hukum yang berasal dari ketentuan Allah swt. dan ada yang
berhubungan dengan ketentuan manusia.

Hukum yang menyangkut perbuatan Allah swt. adalah keputusan
yang diberikan di akhirat terhadap permasalahan yang
diperdebatkan manusia. Misalnya keputusan yang menyangkut
perselisihan antara umat Kristen dan Yahudi,27 antara sesama
pengikut nabi Isa tentang status kematiannya,28 antara umat nabi
Syuaib yang beriman dan tidak beriman.29

Hukum yang menyangkut perbuatan manusia adalah hukum
sebagai perintah dari Allah supaya memutuskan perkara atau
urusan (di dalam atau di luar pengadilan, dan dalam masyarakat
dalam tingkat hidup orang perorang atau dalam pemerintahan pada
tingkat kehidupan bernegara) berdasarkan keadilan sesuai yang
diajarkan oleh Allah swt.

29QS. 7: 87.

28QS. 3: 55.

27QS. 2: 113.

26 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2009)., h.281.



Jadi, hukum yang digunakan di Indonesia berasal dari bahasa Arab
yang memiliki beberapa definisi antara lain, memutuskan,
menetapkan ataupun hukuman dan pengertian tersebut masih
terus digunakan dalam perbendaharaan hukum di Indonesia
sampai saat ini.

Beberapa pengertian tentang hukum tersebut dapat diambil
kesimpulan, bahwa hukum adalah tata aturan yang mengikat
manusia dalam mengatur hubungan manusia dengan manusia,
manusia dengan alam serta hubungam manusia dengan Tuhan.

2. Syariah

Istilah syariah dalam konteks kajian hukum Islam lebih
menggambarkan norma-norma hukum yang merupakan hasil dari
proses tasyrī’ (menetapkan norma-norma hukum untuk menata
kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan,
maupun dengan umat manusia lainnya).30 Kompetensi untuk
menetapkan hukum tersebut pada dasarnya berada pada Tuhan,
karena Tuhan adalah pencipta umat manusia dan segenap makhluk
lainnya, sementara norma-norma hukum itu merupakan ketentuan
yang mengatur kehidupan mereka. Begitu juga dengan para rasul
sebagai manuisa yang diutus untuk menyampaikan dan
menerangkan norma-norma tersebut kepada umat manusia. Akan
tetapi, banyak pernyataan-prnyataan al-Qur’an yang bersifat global,
umum dan merupakan respons yuridis terhadap periode-periode
kultur manusia, sementara penjelasan-penjelasan hadis juga terkait

30 Muhammad Faruq Nabhan, Al-Madkhal Li Al-Tasyri’ Al-Islami (Beirut: Dar
al-Qalam, 1981)., h. 11.



dengan zaman dan lingkungan tertentu, maka untuk beberapa hal
perlu kegiatan ijtihad sebagai penjelasan lebih lanjut terhadap
tuntutan nas, serta jawaban terhadap persoalan-persoalan yang
belum tersentuh oleh kedua sumber hukum tersebut. Dengan
demikian, melihat pada subyek penetapan hukumnya, para ulama
membagi tasyrī’ menjadi dua, yaitu tasyrī’ samāwi dam tasyrī’ wad‘ī.

Tasyrī’ samāwī adalah penetapan hukum yang dilakukan langsung
oleh Allah swt. dan Rasul-Nya dalam al-Qur’an dan hadis.
Ketentuan-ketentuan tersebut bersifat abadi dan tidak berubah,
karena tidak ada yang berkompeten untuk mengubahnya selain
Allah swt. sedang tasyrī’ wad‘ī adalah penetapan hukum yang
dilakukan para mujtahid dan ketentuan-ketentuan hukum hasil
galiannya tidak memiliki sifat abadi dan bisa berubah, karena
merupakan hasil kajian nalar para ulama yang tidak maksum
sebagaimana Rasulullah, dan dipengaruhi oleh pengalaman
keilmuan, serta lingkungan dan dinamika kultur masyarakat.31

Syariah dari sudut kebahasaan berarti, sumber mata air atau jalan
keluarnya air untuk minum.32 Kemudian orang Arab menggunakan
kata ini untuk kondisi jalan lurus. Pada saat dipakai dalam
pembahasan hukum syariah adalah segala sesuatu yang disyariatkan

32 Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam Jilid I (Jakarta: Bulan
Bintang, 1980)., h. 32.

31 Dede Rosdaya, Hukum Islam Dan Pranata Sosial (Bandung: Remaja Rosdakarya,
1999)., h. 2.



Allah swt. kepada manusia sebagai jalan lurus untuk memperoleh
kebahagiaan dunia dan akhirat.33

Zarkowi mengemukakan perbedaan kata syariah dan fikih dalam
tiga aspek , pertama, ruang lingkup cakupannya. Syariah lebih luas
cakupannya dari fikih. Syariah meliputi seluruh ajaran agama yang
mencakup keyakinan, akhlak dan hukum perbuatan. Sedangkan
fikih hanya mengenai hukum perbuatan saja. Kedua, pada subjek
dari keduanya, syariah sebagai ciptaan Allah yang bersifat absolut,
universal, dan abadi kebenarannya, sedangkan fikih dapat
berubah-ubah karena faktor sosio-kultur dan konteks historisnya.
Ketiga, perbedaan pada mula-mula digunakan sejak awal sejarah
Islam dan kata yang semakna disebutkan dalam al-Qur‘an, yaitu
dalam QS. 21: 7, QS. 5: 48, dan QS. 45: 18.34 Adapun kata fikih
dalam penggunaannya sebagai istilah tekhnis baru dugunakan
setelah lahirnya ilmu-ilmu keagamaan Islam pada abad kedua
hijriyah.35

Abdul Wahab Khallaf mereduksi pengertian syariah sebagai titah
Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf.36 Jadi
konteksnya adalah hukum-hukum yang bersifat amaliah (praktis).

36 Khallaf, ’Ilm Usul Al-Fiqh.

35 Muhammad Yusuf Musa, Al-Madkhal Li Dirasah Al-Fiqh Al-Islami, 3rd ed.
(Kairo: Dar al-Kitab al-‘Arabi, n.d.)., h. 7.

34 Zarkowi Soejoeti, Pengantar Ilmu Fikih (Semarang: Walisongo Press, 1987).,h. 3.

33 Nabhan, Al-Madkhal Li Al-Tasyri’ Al-Islami., h. 10.



Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa
syariah merupakan produk hukum yang sumbernya dari Allah dan
tidak akan berbubah sampai kapanpun, di manapun dan dalam
kondisi apapun.

3. Fikih

Kata fikih berasal dari bahasa Arab yaitu fiqh. setelah di
Indonesiakan dan menjadi baku, kata fiqh kemudian diubah
menjadi fikih yang bermakna “paham”. Berbeda dengan ‘ilm, yang
artinya mengerti. Jika ilmu dapat diperoleh dengan jalan wahyu
atau penalaran, maka fikih menekankan pada penalaran, meskipun
secara epistemologisnya terkait dengan wahyu. Sedangkan menurut
terminolog fikih adalah mengetahui hukum-hukum agama yang
bersifat amaliah yang dikaji dari dalil-dalil terperinci. Kata fikih
dalam al-Qur’an disebutkan dalam bentuk kata kerja seperti dalam
QS. 6: 65, QS. 7: 179, QS. 8: 65, QS. 9: 81, 87, 127, dan QS. 63: 3.37

Sesuai dengan definisi di atas, cakupan pengertiana fikih adalah:
pertama, bahwa fikih adalah ilmu tentang hukum syara’. Kedua,
yang dibicarakan fikih adalah hal-hal yang bersifat ‘amaliyah
furū‘iyah. Ketiga, fikih itu digali ditemukan melalui penalaran dan
ijtihad para mujtahid. Keempat, bahwa pengetahuan tentang
hukum syara’ tersebut didasarkan kepada dalil terperinci.38

38 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam (Padang:
Angkasa Raya, 1993)., h. 16.

37 Ahmad Rafiq, Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia, 1st ed. (Yogyakarta:
Gama Media, 2001)., h. 13.



Kajian ilmu fikih adalah mengetahui hukum dari setiap perbuatan
mukallaf, tentang halal, haram, wajib, mandub, makruh dan mubah,
beserta dalil-dalil yang menjadi dasar ketentuan-ketentuan hukum
tersebut apakah dalilnya dinyatakan dalam al-Qur’an atau hadis.

Hadis berada pada posisi yang sama dengan al-Qur’an sebagai
rujukan dalam ketetapan-ketetapan hukum fikih, maka pada masa
Nabi, ilmu fikih belum berkembang karena segala persoalan masih
disandarkan kepada Nabi tanpa harus melakukan proses ijtihad.
Penyelesaian dan jawaban Nabi tersebut kemudian menjadi sunah,
demikian pula dengan hasil pemikiran para sahabat yang mendapat
pengesahan dari Nabi.

Kajian fikih baru mulai berkembang pada masa sahabat
sepeninggal Nabi. Muncul dan berkembangnya
pembahasan-pembahasan fikih disebabkan oleh munculnya
berbagai persoalan akibat meluasnya wilayah Islam, dan besarnya
jumlah umat Islam dengan latar belakang etnis dan suku yang
berbeda.39 Fenomena ini menimbulkan persoalan-persoalan baru
yang belum pernah dialami oleh Rasulullah, sehingga para sahabat
dituntut untuk berpikir menyelesaikan ketentuan hukumnya.

Era perkembngan fikih pada mulanya mencakup pemahaman
terhadap persoalan apa saja, tidak hanya terbatas pada persoalan
hukum, tetapi fikih juga mencakup semua aspek ajaran agama, baik
keyakinan maupun sikap dan perbuatan, moral dan hukum. Sebuah
tulisan dalam al-fiqh al-akbar oleh Abu Hanifah tentang masalah

39 Muhammad Abu Zahrah, Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyyah (Beirut: Dar al-Fikr
al-‘Arabi, 2003)., h. 13.



keimanan. Selanjutnya term fikih menjadi istilah tekhnis yang
ruang lingkupnya terbatas pada hukum-hukum ‘amalī secara
deduktif dari teks al-Qur’an dan hadis. Jadi, fikih tidak saja sebagai
suatu proses yang secara epistemologis kelak melahirkan suatu
bangunan ilmu yang berdiri sendiri, yaitu ilmu Usul Fikih, dan
produk penalaran fakih, tetapi telah berkembang sebagai suatu
disiplin ilmu yang menjadi objek kajian. Sebagai produk pemikiran
hukum, fikih adalah hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang
diperoleh dari dalil-dalil terperinci.

Corak kegiatan fikih terus berlanjut sampai awal abad ke 2 H. Abu
Hanifah senantiasa melahirkan fatwa-fatwa fikih dengan
memperhatikan kepentingan-kepentingan sosiologis, sehingga Abu
Hanifah berani meninggalkan suatu hasil kajian kias yang sangat
kuat kesamaan ilatnya antara furū’ dengan asal, untuk beralih
kepada kajian analogis lain yang cukup lemah, karena hasil kajian
kedua ini lebih relevan dengan kebutuhan sosial. Teori ini, dalam
ilmu usul disebut istihsan (mencari yang terbaik).40

Pendekatan serupa juga terlihat dalam fikih Imam Malik (93-179
H), seorang mujtahid Madinah, dalam melakukan kajian fikihnya
Imam Malik berorientasi pada maslahah dengan memperhatikan
kepentingan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Fatwa-fatwa
Malik dengan pendekatan maslahah senantiasa bermuara pada upaya

40 Noel J. Coulson, Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah (Jakarta: P3M, 1987)., h.
55.



pemeliharaan kelima kepentingan tersebut dalam kehidupan
manusia.41

Corak kegiatan fikih yang terjadi pada abad kedua hijriah, yakni
titik pandang pada proses pembahasannya itu senantiasa ke dalam
kehidupan sosial dengan memperhatikan kepentingan sosiologis
masyarakatnya. Kendati demikian, mereka tetap menjaga
keterpautan fatwanya itu dengan doktrin-doktrin hukum yang
tertuang dalam al-Qur’an dan hadis.

Pembahsan fikih pasca kedua fukaha tersebut yang diakhiri oleh
Imam al-Syafi’i (150-204 H) punya kecenderungan lain. Kajian
fikih Imam al-Syafi’i lebih banyak diorientasikan pada nas melalui
pendekatan kias, dan menurutnya kias merupakan cara yang paling
tepat untuk memperoleh kesimpulan hukum yang benar, karena
melalui kias setiap furū’ didekatkan pada nas melalui asal. Demi
kepentingan kias ini, al-Syafi’i memperlebar frekuensi penggunaan
hadis, jika Abu Hanifah menolak penggunaan hadis ahad dalam
berfatwa dan Imam Malik menyisihkan selama terdapat
norma-norma adat masyarakat Madinah, al-Syafi’i mengangkatnya
kembali selama hadisnya itu (sahih atau hasan).42 Al-Syafi’i juga
menyusun teori-teori lain yang berkaitan dengan pengkajian
hukum Islam, yaitu teori berijtihad baik ijtihād aqlī seperti kias dan
istishab, ijtihad naqlī sperti ‘ām, khās, mujmal, mubayyan, amar, nahi dan
lain-lain. Kumpulan teorinya itu terhimpun dalam karyanya

42 Nabhan, Al-Madkhal Li Al-Tasyri’ Al-Islami.

41 Husein Hamid Hasan, Nazariyah Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Islami (Dar
Nahdah al-‘Arabiyah, 2010)., h. 116.



al-Risālah yang merupakan buku usul fikih pertama dalam sejarah
ilmu pengetahuan umat Islam.

Pembahasan-pembahasan fikih pasca Imam al-Syafi’i terbentuk
dalam dua pola, yaitu fiqh tatbiq yang berkembang di
peradilan-peradilan dan fiqh istinbāt yang dilakukan ulama mujtahid
di luar peradilan. Produk-produk pemikiran fikih sesudah al-Syafi’i
banyak bercorak iftirād yakni pemikiran-pemikiran fikih teoritas .

Fikih sebagai aktifitas penalaran manusia di dalam mencoba
memahami syariah, tentu sangat dipengaruhi oleh kapabilitas, sosio
kultur, dan sosio politik fukaha yang bersangkutan. Munculnya
perbedaan pendapat, merupakan karakteristik fikih yang tidak
dapat dihindari. Fikih juga dapat mengandung multi kebenaran,
meskipun tidak terbatas dari sifatnya yang nisbi.

Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan hukum Islam yang
memiliki elastisitas dan fleksibilitas yang tinggi, dibangun atas dasar
universalitas syariah yang cocok untuk segala zaman dan tempat.

4. Hukum Islam

Penyebutan hukum Islam sering dipakai terjemahan dari istilah
syariat Islam atau fikih Islam. Jika melihat uraian di atas, kalau
syariat Islam diterjemahkan hukum Islam maka hal itu diartikan
dari pengertian syariah Islam dalam arti sempit, sebab makna yang
terkandung dalam syariah tidak hanya aspek hukum saja, tapi ada
aspek i‘itiqādiyah dan aspek khuluqiyah. Apabila hukum Islam
diterjemahkan sebagai syariah Islam, maka nilai hukum dalam
bahasan syariah bersifat qat‘ī (mutlak benarnya dan berlaku untuk
setiap masa dan tempat).



Sedangkan hukum Islam dimaksud terjemahan dari fikih Islam,
maka dalam hal ini berarti hukum Islam yang dimaksud termasuk
bidang bahasan ijtihadi yang bersifat zannī, tidak termasuk nilai
nilai hukum Islam dalam pengertian syariah yang bersifat qat’i,
pemahaman tersebut sering dikaburkan pemakaiannya.

Penyebutan hukum Islam yang dimaksud, dihubungkan dengan
legalitas formal dalam suatu negara bagi pendapat para ulama, baik
yang sudah terdapat dalam kitab fikih ataupun belum. Jadi fikih
Islam bukan lagi hukum Islam in abstracto, tapi sudah menjadi
hukum Islam in concreto, sudah direalisasikan di dalam tatanan
hukum negara, karena secara formal sudah dinyatakan berlaku
sebagai hukum positif dalam suatu negara, maka itu berlaku bagi
seluruh masyarakat Islam tanpa melihat mazhab-mazhabnya,
seperti halnya hukum perkawinan di Indonesia.

B. Cakupan Hukum Islam
Ulama berbeda pendapat dalam hal pembagian hukum Islam.
Ulama golongan Hanafiah berpendapat bahwa pokok-pokok
urusan agama adalah akidah, akhlak, ibadah, muamalah dan jinayat.
Pokok-pokok tersebut dapat dijadikan tiga saja, yaitu ibadah,
muamalah dan jinayat. Ibadah menunjukkan hubungan vertikal
dengan Allah swt. meliputi salat, zakat, puasa, haji dan jihad.
Muamalah menunjukkan hubungan horizontal dengan manusia
dan lingkungan yang dapat bernilai ibadah meliputi transaksi jual
beli, perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan
persengketaan dan pembaian warisan sebagai hukum privat yang
berkaitan dengan hak manusia (haq al-‘ibād). Jinayat meliputi



hukum kisas, zina, murtad dan sebagainya sebagai hukum publik
yang berkaitan dengan hak-hak Allah swt. (huququllāh).43

Ulama golongan Syafi‘iyah membagi lapangan hukum Islam
menjadi empat bidang, yaitu ibadah, muamalah, munākahāt dan
‘uqūbah. Empat bidang tersebut dapat disimpulkan menjadi dua,
yaitu urusan akhirat (ibadah) dan urusan dunia (muamalah). Bidang
muamalah disebut juga lapangan adat, yaitu tata aturan yang
dimaksudkan untuk mengatur hubungan perorangan maupun
kelompok atau dengan kata lain aturan untuk mewujudkan
kepentingan duniawi.

‘Abdul Wahhab Khallaf membagi hukum yang dikandung
al-Qur’an menjadi dua macam. Pertama, hukum-hukum bidang
ibadah seperti salat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah dan yang
menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Kedua, hukum-hukum
bidang muamalah seperti berbagai macam akad, ‘uqūbāt, jinayat dan
yang tidak termasuk ibadah serta dimaksudkan untuk menjalin
hubungan antara mukalaf, baik itu perorangan, kelompok ataupun
masyarakat.44

Hukum Islam bidang muamalah dibedakan oleh hukum Barat
dengan hukum privat dan hukum publik. Hukum Islam tidak
membedakan secara tajam antara hukum privat (perdata) dan
hukum publik. Hal tersebut disebabkan sistem hukum Islam pada

44 Khallaf, ’Ilm Usul Al-Fiqh.

43 Abdul Aziz Dahlan dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, I (Jakarta: Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1996)., h. 357.



hukum privat terdapat segi-segi hukum publik dan pada hukum
publik ada segi-segi perdatanya.45 Itulah sebabnya dalam hukum
Islam tidak dibedakan kedua bidang hukum tersebut (privat dan
publik), yang disebutkan hanya bagian-bagiannya saja, tetapi dapat
dibedakan antara hak-hak Allah swt. (huqūqllāh) dan hak manusia
(haq al-‘ibād).

Hukum Islam bidang muamalat menurut istilah modern
bercabang-cabang sesuai dengan hal-hal yang berhubungan dengan
muamalat manusia. ‘Abdul Wahhab Khallaf menyimpulkan kepada
tujuh macam. Secara rinci sebagai berikut:

1. Hukum tentang keluarga atau hukum tentang orang (ahkām
al-ahwāl al-syakhsiyah), yaitu yang berhubungan dengan keluarga
mulai dari permulaan terbentuknya. Dimaksudkan dengan hukum
tersebut mengatur hubungan suami istri dan sanak kerabatnya
antara satu dengan yang lainnya. Ayat-ayat mengenai hukum
tersebut dalam al-Qur’an sekitar 70 ayat.46 Salah satu ayat tentang
hukum keluarga adalah firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/2:
222:

سَآءَفَٱعۡتَزِلوُاْأذَٗىھُوَقلُۡٱلۡمَحِیضِۖعَنِوَیَسۡ لَٔوُنَكَ وَلاَٱلۡمَحِیضِفِيٱلنِّ

ىٰتَقۡرَبُوھُنَّ رۡنَفَإذَِایَطۡھُرۡنَۖحَتَّ ُۚأمََرَكُمُحَیۡثُمِنۡفَأۡتُوھُنَّتَطَھَّ َإنَِّٱ�َّ ٱ�َّ

بِینَ وَیُحِبُّ ٱلۡمُتَطَھِّرِینَ وَّٰ یُحِبُّ ٱلتَّ

46 Khallaf, ’Ilm Usul Al-Fiqh.

45 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum
Islam Di Indonesia, XVI (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)., h. 45.



Terjemahan:

Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: Haid itu
adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri
dari wanita pada waktu haid; dan janganlah kamu mendekati
mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka
campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah
kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat
dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.47

Ayat tersebut menunjukkan hukum tentang orang (ahkām al-ahwāl
al-syakhsiyah). Pada ayat tersebut disebutkan bahwa seorang suami
tidak boleh mendatangi (menyetubuhi) istrinya dalam keadaan
haid.

2. Hukum tentang kebendaan (al-ahkām al-madaniyah), yaitu
yang berhubungan dengan muamalah perorangan serta
persekutuannya seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kafālah,
persyerikatan dan memenuhi janji secara tepat. Dimaksudkan
dengan hukum tersebut mengatur hubungan perorangan dan
masyarakat yang menyangkut kebendaan dan memelihara hak
setiap orang yang bersangkutan (yang memiliki hak). Ayat-ayat
mengenai hukum tersebut dalam al-Qur’an sekitar 70 ayat.48 Salah
satu ayat tentang hukum kebendaan adalah firman Allah swt.
dalam QS al-Baqarah/2: 188:

48 Khallaf, ’Ilm Usul Al-Fiqh.

47 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya.



لَكُمتَأۡكُلوُٓاْوَلاَ طِلِبَیۡنَكُمأمَۡوَٰ امِإلَِىبِھَآوَتُدۡلوُاْبِٱلۡبَٰ نۡفَرِیقٗالتَِأۡكُلوُاْٱلۡحُكَّ مِّ

لِ ٱلنَّاسِ بِٱلإۡثِۡمِ وَأنَتُمۡ تَعۡلَمُونَ أمَۡوَٰ

Terjemahan:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang
lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat
memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan
(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.49

Ayat tersebut salah satu yang berbicara tentang hukum kebendaan
(al-ahkām al-madaniyah). Ayat tersebut melarang secara tegas
memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

3. Hukum pidana (al-ahkām al-jinā’iyah), yaitu yang
berhubungan dengan tindak kriminal setiap mukalaf dan hukuman
bagi pelaku kriminal. Dimaksudkan dengan hukum tersebut untuk
pemeliharaan stabilitas kehidupan manusia dan harta kekayaannya,
kehormatannya dan hak kewajibannya. Ayat-ayat mengenai hukum
tersebut dalam al-Qur’an sekitar 30 ayat.50 Salah satu ayat tentang
jinayat adalah firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/2: 178:

50 Khallaf, ’Ilm Usul Al-Fiqh.

49 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya.



ھَا أیَُّ ٓ وَٱلۡعَبۡدُبِٱلۡحُرِّٱلۡحُرُّٱلۡقَتۡلَىۖفِيٱلۡقِصَاصُعَلَیۡكُمُكُتِبَءَامَنُواْٱلَّذِینَیَٰ

بَاعُۢشَيۡءٞأخَِیھِمِنۡلَھُۥعُفِيَفَمَنۡبِٱلأۡنُثَىٰۚوَٱلأۡنُثَىٰبِٱلۡعَبۡدِ بِٱلۡمَعۡرُوفِفَٱتِّ

نٖۗإلَِیۡھِوَأدََآءٌ لكَِبِإحِۡسَٰ نتَخۡفِیفٞذَٰ كُمۡمِّ بِّ لكَِبَعۡدَٱعۡتَدَىٰفَمَنِوَرَحۡمَةٞۗرَّ فَلَھُۥذَٰ

عَذَابٌ ألَیِمٞ

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan
orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita,
barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya,
hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan
hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi
ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu
keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang
melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat
pedih.51

4. Hukum acara (al-ahkām al-murāfa‘āt), yaitu yang
berhubungan dengan peradilan, persaksian dan sumpah. Hukum
tersebut untuk membudayakan keadilan antara sesama umat
manusia. Ayat-ayat mengenai hukum tersebut dalam al-Qur’an

51 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya.



sekitar 13 ayat.52 Salah satu ayat tentang hukum acara adalah firman
Allah swt. dalam QS al-Nisa’/4: 154:

ورَفَوۡقَھُمُوَرَفَعۡنَا قِھِمۡٱلطُّ دٗاٱلۡبَابَٱدۡخُلوُاْلَھُمُوَقلُۡنَابِمِیثَٰ لاَلَھُمۡوَقلُۡنَاسُجَّ

قًا غَلیِظٗا یثَٰ بۡتِ وَأخََذۡنَا مِنۡھُم مِّ تَعۡدُواْ فِي ٱلسَّ

Terjemahan:

Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina
untuk (menerima) perjanjian (yang telah Kami ambil dari) mereka.
Dan Kami perintahkan kepada mereka: "Masuklah pintu gerbang
itu sambil bersujud dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka:
"Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu dan
Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.53

5. Hukum ketatanegaraan (al-ahkām al-dustūriyah), yaitu yang
berhubungan dengan peraturan pemerintahan dan dasar-dasarnya.
Dimaksudkan dengan hukum tersebut membatasi hubungan
penguasa dan rakyat, serta penetapan hak-hak pribadi dan
masyarakat. Ayat-ayat mengenai hukum tersebut dalam al-Qur’an
sekitar 10 ayat.54 Salah satu ayat tentang ketatanegaraan adalah
firman Allah swt. dalam QS al-Syura/42: 38:

54 Khallaf, ’Ilm Usul Al-Fiqh.

53 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya.

52 Khallaf, ’Ilm Usul Al-Fiqh.



ھِمۡٱسۡتَجَابُواْوَٱلَّذِینَ لَوٰةَوَأقََامُواْلرَِبِّ ابَیۡنَھُمۡشُورَىٰوَأمَۡرُھُمۡٱلصَّ ھُمۡوَمِمَّ رَزَقۡنَٰ

یُنفِقوُنَ

Terjemahan:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya
dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan
musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari
rezki yang kami berikan kepada mereka.55

6. Hukum internasional (al-ahkām al-dauliyah), yaitu yang
berhubungan dengan masalah-masalah hubungan antar
negara-negara Islam dan bukan negara Islam, serta hubungan tata
pergaulan orang-orang non muslim yang menetap di negara Islam.
Dimaksudkan dengan hukum tersebut untuk mengatur hubungan
negara Islam dan negara-negara non Islam dalam situasi damai dan
perang, serta mengatur hubungan orang-orang non muslim di
negara Islam. Ayat-ayat mengenai hukum tersebut sekitar 25 ayat.56

Salah satu ayat tentang taktik perang adalah firman Allah swt.
dalam QS al-Nisa’/4: 71:

56 Khallaf, ’Ilm Usul Al-Fiqh.

55 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya.



ھَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذۡرَكُمۡ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أوَِ ٱنفِرُواْ جَمِیعٗا أیَُّ ٓ یَٰ

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu, dan majulah
(ke medan pertempuran) berkelompok-kelompok, atau majulah
bersama-sama.57

7. Hukum ekonomi dan keuangan (al-ahkām al-iqtisādiyah wa
al-māliyah), yaitu yang berhubungan dengan hak orang-orang
miskin yang meminta, orang miskin yang tidak mendapat bagian
dari harta orang kaya. Dimaksudkan dengan hukum tersebut
mengatur hubungan keuangan antara orang-orang kaya dan
orang-orang fakir miskin, serta antara negara dan penduduknya.
Ayat-ayat mengenai hukum tersebut sekitar 10 ayat.58 Salah satu
ayat tentang ekonomi adalah firman Allah swt. dalam QS
al-Baqarah/2: 275:

بَوٰاْیَأۡكُلوُنَٱلَّذِینَ طُھُٱلَّذِيیَقوُمُكَمَاإلاَِّیَقوُمُونَلاَٱلرِّ نُیَتَخَبَّ یۡطَٰ مِنَٱلشَّ

لكَِٱلۡمَسِّۚ ھُمۡذَٰ مَاقَالوُٓاْبِأنََّ بَوٰاْۗمِثۡلُٱلۡبَیۡعُإنَِّ ُوَأحََلَّٱلرِّ مَٱلۡبَیۡعَٱ�َّ بَوٰاْۚوَحَرَّ ٱلرِّ

نمَوۡعِظَةٞجَآءَهۥُفَمَن بِّھِۦمِّ ِۖإلَِىوَأمَۡرُهۥُٓسَلَفَمَافَلَھُۥفَٱنتَھَىٰرَّ عَادَوَمَنۡٱ�َّ

لدُِونَ ارِۖ ھُمۡ فِیھَا خَٰ بُ ٱلنَّ ٓئِكَ أصَۡحَٰ فَأوُْلَٰ

58 Khallaf, ’Ilm Usul Al-Fiqh.

57 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya.



Terjemahan:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah
disebabkan mereka erkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang
kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni
neraka, mereka kekal di dalamnya.59

Asal-usul muamalah pada dasarnya dibolehkan, kecuali yang
jelas-jelas dilarang oleh ketentuan hukum Islam. Dasar-dasar
muamalah yang umumnya dibolehkan dalam Islam mengandung
prinsip-prinsip universal. Kebutuhan utama masyarakat di suatu
tempat juga diperlukan di tempat lain.60 Dengan demikian,
dikembalikan kepada adat istiadat yang berlaku (al-‘urf) pada suatu
masyarakat jika muamalahnya tidak terdapat dalam hukum Islam

C. Peranan Hukum Islam Sebagai Kontrol dan Rekayasa
Sosial

Sebelum Islam muncul, negara Arab telah mengalami fermentasi
religius yang disebabkan pengaruh-pengaruh yudeakristiani, dan

60 Jawahir Thontowi, Islam, Politik Dan Hukum; Esai-Esai Ilmiah Untuk Pembaruan
(Yogyakarta: Madyan Press, 2002)., h. 8-9.

59 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya.



dalam fermentasi ini sekelompok orang yang merasa tidak puas
dengan paganisme Arab menoleh kepada ide monoteisme.61

Menurut Fazlurrahman, bahwa asal-usul monoteisme mutlak
al-Qur’an adalah dari kehidupan padang pasir yang bersifat
monoton. Hal ini dapat dikesampingkan begitu saja. Menurutnya
risalah Muhammad diilhami bukan oleh kehidupan badawi, tetapi
oleh milien dunia perdagangan kota Makkah, dan bahwa al-Qur’an
benar-benar bersikap kritis terhadap watak badawi.62

Secara normatif hukum Islam diurunkan pada periode awal adalah
untuk menjawab tuntutan sejarah. Hal ini dapat dilihat dalam
seleksi historis tentang hukum waris. Sebelum Islam diturunkan,
masyarakat Arab telah mengenal sistem kewarisan yang didasarkan
pada pertalian darah, perjanjian dan adopsi.63 Pada awal Islam
hingga peristiwa hijrah, ketiga dasar warisan tersebut masih
diberlakukan dengan beberapa revisi, ditambah dengan hijrah dan
ikatan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Pertalian darah
yang semula bahwa warisan hanya diberikan kepada anggota
keluarga laki-laki dan dewasa, kemudian Islam memperbaharui
dengan memberi hak yang sama kepada semua ahli waris, laki-laki
dan perempuan, dewasa maupun anak-anak, bahkan termasuk bayi
yang masih berada dalam kandungan.

63 Ahmad Rafiq, Fikih Waris (Jakarta: Rajawali Press, 1995)., h. 8.

62Fazlurrahman, Islam.

61 Fazlurrahman, Islam, 2nd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1979)., h.
2.



Perkembangan berikutnya, setelah komunitas Islam membentuk
sebuah negara di Madinah dan berikutnya Makkah dapat
ditaklukkan maka dasar-dasar tersebut direvisi, ikatan perjanjian
tersebut dihapus, meskipun sebagian mazhab Hanafi menganggap
bahwa perjanjian masih berlaku. Mereka mengambil dasar hukum
pada QS. 44: 33. Adopsi yang Nabi saw. Sendiri pernah
mempraktekkannya ketika mengangkat Zaid bin Harisah dan para
sahabat memanggilnya dengan Zain ibn Muhammad.
Pengangkatan ini kemudian tidak dipergunakan lagi. Pengangkatan
anak hanya dibenarkan jika motifasi dan perlakuan hukum kepad
anak angkat semata-mata sebagai manivestasi pengabdian sosial,
dan anak angkat tidak disamakan dengan anak kandung dalam hal
pewarisan.

Ayat-ayat al-Qur’an, baik yang secara langsung berkaitan dengan
hukum maupun akidah, banyak diturunkan disertai dengan suatu
peristiwa yang kelak disebut sebagai asbāb al-nuzūl. al-Qur’an
menyebutkan beberapa ayat yang didahului dengan kata yasalūnaka,
ini dapat dipahami bahwa ayat tersebut diturunkan setelah
masyarakat menanyakan sesuatu kepada Nabi Muhammad saw.
Demikian juga dengan ayat yang disertai dengan kata yastaftūnaka.

Fakta tersebut menggambarkan bahwa al-Qur’an yang diturunkan
secara bertahap, di antaranya selain agar mudah untuk dipahami,
dihayati dan diamalkan, juga diturunkan dalam merespon
kenyataan sejarah yang terjadi dalam masyarakat. Praktek demikian
berakhir ketika wahyu terakhir diturunkan, beberapa waktu
sebelum Rasulullah saw. harus menghadap yang kuasa yakni QS. 5:
3 yang oleh para ulama disepakati sebagai ayat terakhir, membawa
pernyataan tegas bahwa pada masa haji wada’ Allah swt.



menyempurnakan agama yang diturunkan kepada Muhammad,
nikmatnya dicukupkan dan Islam diridainya sebagai agama yang
benar.

Praktis wahyu diturunkan memerlukan waktu 22 tahun 2 bulan 22
hari. Pesan dan ajaran al-Qur’an secara fungsional menjadi norma
akidah, hukum, akhlak untuk mengontrol keyakinan, amal
perbuatan, dan moral masyarakat. al-Qur’an sebagai kalamullah
yang merupakan mukjizat kepada Muhammad berfungsi sebagai
alat perekayasa masyarakat agar mengikuti dan mematuhi
ajaran-ajaran Allah sw. yang akan mengantarkan manusia kepada
kebahagiaan dunia dan akhirat. Rasulullah saw. bersabda yang
artinya:

Aku tinggalkan untukmu dua perkara, yang apabila kalian
berpegang kepadanya, tidak akan sesat selama-lamanya, yakni kitab
allah dan sunahku. (riwayat al-Hakim dariAbu Hurairah).64

Persoalan kemudian muncul ketika Rasulullah saw sebagai referensi
para sahabat wafat. Banyak peristiwa hukum muncul sehubungan
dengan perkembangan waktu dan bertambahnya problema
masyarakat Islam akibat dari persentuhan budaya lokal yang
muncul karena meluasnya wilayah kekuasaan Islam.

Hukum Islam dalam batas-batas tertentu dapat menerima dan
menampung praktik yang berulang-ulang melalui seleksi yang ketat,
yang muaranya adalah terealisasinya kemaslahatan dalam
masyarakat sebagai norma hukum. Hal ini yang dimaksud dengan

64 Abd al-Rahman Al-Sayuti, Al-Jami’ Al-Sagir Juz I (Bandung: al-Ma‘arif, n.d.)., h.
122.



hukum Islam sebagai hasil dari sebuah proses perubahan sosial.
Kenyataan ini sejalan dengan aliran historis dalam wacana Barat
yang menekankan bahawa hukum adalah hasil dari proses sejarah
atau tidak hanya semata-mata dilihat dari hasil atau produk
perjanjian sebuah komunitas, tetapi tolak ukur syar’i menjadi sangat
penting ditempatkan sebagai paradigma pembinaan hukum Islam.

Hukum menempati salah satu dari dua fungsi, manakala hal
tersebut diperhadapkan dengan kenyataan sosial yang terjadi.
Pertama, sebagai sarana social control. Kedua, sebagai social engineering.65

Jika hukum menempati posisi pertama, berarti hukum berfungsi
sebagai sarana untuk mempertahankan stabilitas sosial karena
tertinggal dari perubahan sosial. Jika hal tesebut terjadi berarti
keadaan-keadaan lama pudar sementara kaidah-kaidah baru belum
tersedia dan belum tersusun, artinya hukum tersebut perlu
dikembangkan lagi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang
ada. Apabila hukum ingin dikembangkan, berarti harus
memerlukan pemikiran-pemikiran baru. Hal itu merupakan
tantangan buat para pemikir-pemikir Islam, pakar-pakar hukum,
praktisi-praktisi hukum dan sebagainya. Kemudian muncul
pertentangan bagaimana cara hukum Islam itu dikembangkan agar
sesuai dengan tuntutan zaman. Pertanyaan inilah yang membuat
peran intelektual muslim sibuk memikirkannya, karena ada
anggapan bahwa apakah hukum Islam sebagai keteguhan Ilahi
dapat diubah untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

65 Sutjipto Rahardjo, Hukum Dan Perubahan Sosial (Bandung: Alumni, 1983)., h.
193.



Berkaitan dengan masalah ini, yang pertama harus dijelaskan
adalah ruang lingkup hukum Islam berbeda dengan ruang lingkup
hukum-hukum yang tumbuh dari pemikiran masyarakat. Hukum
yang tumbuh dari pemikiran manusia hanya terbatas dalam ruang
lingkup hubungan manusia dengan manusia yang lain dan
hubungan manusia dengan benda, dan secara pasti dapat diubah
bila hukum-hukum tersebut tidak sesuai dengan kondisi mayarakat
setempat. Hal itu berbeda dengan hukum Islam yang datang dari
Tuhan. Hukum Islam adalah hukum agama yang bersumber pada
wahyu, wahyu yang datang dari Allah swt. yang bersifat absolut dan
mutlak kebenarannya. Tetapi ini melahirkan anggapan bahwa
hukum Islam statis tidak dapat mengalami perubahan dan tidak
dapat berkembang sesuai dengan perkembangan yang senantiasa
terjadi dalam masyarakat. Hukum Islam yang telah disusun belasan
abad yang lalu sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi
dengan kebutuhan masyarakat di zaman sekarang.66

Bagi umat Islam anggapan seperti itu tentu tidak bisa diterima,
karena bagi umat Islam Allah itu maha sempurna, demikian pula
hukum-hukumnya tidak boleh sebaliknya. Anggapan tersebut
memperlihatkan ketidaksempurnaan Allah swt. yang justru tidak
mungkin. Allah maha kuasa, maha tahu dan maha ada sehingga apa
yang tertuang dalam kitabnya maha meliputi. Tetapi, yang perlu
umat Islam harus lakukan dalam menganggapi anggapan tersebut

66 Harun Nasution, Islam Rasional Gagasan Dan Pemikiran (Bandung: Mizan,
1999)., h. 195.



adalah dengan cara senantiasa mengkaji isi al-Qur’an lewat jalan
ijtihad.67

Terkadang muncul pertentangan yang mengatakan bahwa hukum
Islam bersifat statis dan tidak bisa berubah atau berkembang sesuai
perkembangan zaman. Menjawab masalah ini maka lebih dahulu
harus diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam tidak hanya
mencakup hubungan manusia dengan manusia dan hubungan
dengan benda saja, tetapi mencakup hubungan manusia dengan
Tuhannya dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.
Hubungan manusia dengan Tuhannya diatur dalam bentuk
hukum-hukum tentang ibadah, hubungan manusia dengan
sesamanya dan alam sekitarnya diatur dalam tata hukum
muamalah.

Menyangkut prinsip kedua hal tersebut di atas, Ibn Taimiyah
memberi komentar bahwa ibadah adalah menyangkut
kemaslahatan agama sedangkan muamalah atau adat menyangkut
kebutuhan duniawi manusia, yang menjadi prinsip dalam hal
ibadah adalah adanya perintah dari Allah swt. yang menurunkan
dalam bentuk syariat. Apabila tidak ada perintah dari Allah yang
tertuang dalam syariatnya maka ibadah tidak boleh dilakukan.
Sedangkan muamalah adalah kebiasaan manusia dalam mengatur
kebutuhan-kebutuhan hidup duniawinya, yang menjadi prinsip
dalam hal iini adalah kebolehan atas segala sesuatu selama tidak ada
larangan dari Allah swt. Dengan demikian, manusia tidak dapat
menciptakan suatu bentuk ibadah tanpa adanya perintah dari Allah

67 Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana
Yogya, 1991)., h. 47.



swt. Dan manusia tidak dapat melarang sesuatu tanpa adanya
larangan dari Allah swt.

Apabila hukum harus berubah sesuai dengan perubahan zaman
dan perubahan lingkungan masyarakat, maka hukum itu harus
dikembangkan lewat jalan ijtihad.68 Kendati ijtihad sebenarnya
bukan term teknis yang muncul sepeninggal Rasulullah, sementara
pendapat menyatakan ijtihad muncul secara spektakuler pada
masa-masa sahabat Umar bin Khattab. Demikin juga
sahabat-sahabat besar lainnya. Kenyataan ini kemudian bergulir
secara terus-menerus, nyaris tiada hentinya, hingga kelak
terbentuknya mazhab-mazhab.

Kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dalam masyarakat dan
dianggap baik juga diadopsi sebagai norma hukum, meskipun yang
terakhir ini dapat diterima setelah melalui seleksi ketat dan
dinyatakan tidak bertentangan dengan gagasan al-Qur’an dan
hadis. Kaidah al-‘adāt al-muhakkamah yang nyaris diterima secara
konsensus oleh semua mazhab hukum merupakan satu kaidah
yang digunakan untuk menjustifikasi praktik hukum yang
dianggap positif   dalam masyarakat.

D. Fungsi Hukum Islam dalam Perubahan Sosial
Syariat Islam telah sempurna diturunkan sampai wafatnya
Rasulullah saw. sementara tuntutan dan kenyataan sejarah justru
berkembang pesat pada masa sepeninggal Rasul, yakni pada masa
yang dikenal dengan periode Khulafa al-Rasyidin. Perkembangan ini
membawa implikasi yang disebabkan oleh akulturasi budaya lokal.

68 Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam., h. 108.



Demikian juga dengan sistem ekonomi, budaya dan pola
penyelenggaraan pemerintahan.

Perubahan yang membawa kepada perkembangan itu, bukan hanya
mempengaruhi hukum tetapi hukum juga dapat mengubah
struktur dan lembaga-lembaga sosial, maka terjadilah hubungan
timbal balik antara perubahan sosial dan perubahan hukum.

Pengaruh timbal balik antara kedua hal tersebut kendati banyak
yang menentangnya dan menjadi perdebatan di antara filosof
hukum alam skolastik modern dengan para falsafat hukum yang
menganut mazhab historis dan mazhab sosiologis.69 Bahkan ada
anggapan yang mengatakan bahwa hukum anti perubahan sosial.
Secara sinis pemikir dan pekerja perubahan sosial selalu
mengatakan bahwa itu pada dasarnya konservatif hanya bicara
mengenai status quo, dalam beberapa hal hukum malah
memperlihatkan sifatnya yang menindas dalam obsesinya terhadap
security dan order. Kesan ini terasa bila hukum itu berada dalam
genggaman pemerintahan yang tidak demokratis.70

Melihat bagian anggapan yang tidak menerima hubungan antara
perubahan sosial dan hukum maka dapat dilihat
komentar-komentar pakar hukum alam skolastik dan modern.
Tokoh atau pakar hukum itu adalah le fus dan Catherein.
Sementara mazhab sosiologis seperti Savigny, Ehrich dan Bethan

70 Artijo Alkotsar, M. Sholeh Amin, and Dkk, Pembangunan Hukum Dalam
Perspektif  Politik Hukum, ed. Rajawali, 1st ed. (Yogyakarta, 1986)., h. 196.

69 Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum
Islam Di Indonesia, 1st ed. (Jakarta: Logos, 1999)., h. 155.



sebagai Filosof utiliatiranisme lebih cenderung melihat hubungan
timbal balik evolusi sosial dan hukum sebagai suatu yang pasti
berlaku sepanjang masa.71

Savigny beranggapan bahwa hukum bersumber dari kesadaran
bathiniyah masyarakat yang mengandung kemampuan dan
kecenderungan tertentu yang disatukan secara terpisahkan dan
membentuk suatu pendirian bersama dan menyatakan diri dalam
bentuk bahasa dan adat istiadat. Hukum berkembang dengan
perkembangan rakyat, menjadi kuat dengan kuatnya rakyat,
akhirnya lenyap jika rakyat kehilangan kebangsaannya.72

Ehrich sependapat dengan Savigny, tetapi tidak ingin melihat
kepada terbentuknnya hukum pada masa lampau yang dipandang
bersifat mistis, bahkan atas dasar kenyataan. Menurutnya norma
hukum selalu diambil dari fakta-fakta sosial yang tumbuh dalam
masyarakat. Fakta-fakta hukum yang mendasari semua hukum
adalah kebiasaan, dominasi, pemilihan dan pernyataan hukum.
Erich melihat bahwa pada dasarnya hukum yang hidup dalam
suatu negara akan senantiasa berkembang sejalan dengan
perkembangan sosial dalam suatu negara.73

Bathan berpendapat bahwa tugas hukum adalah menjadi
keseluruhan individu dalam mayarakat dan tujuan akhirnya adalah

73Friedman, Legal Theory., h. 192.

72 W. Friedman, Legal Theory (London: Stevens dan Sons Limited, 1953)., h. 136.

71 Rusli, Konsep Ijtihad Al-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Islam Di
Indonesia.



kebahagiaan. Hak individu berada dibawah kebutuhan masyarakat.
Hukum senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat dan
dijadikan sebagai norma yang akan mengantarkan
individu-individu dalam masyarakat kepada kebahagiaan yang
sangat besar.74

Hukum selalu dilihat dari dua jenis, yaitu hukum yang menunjang
dan menolak perubahan sosial. Hukum yang menunjang
perubahan sosial misalnya dalam masalah monogami, hukum yang
mengharuskan itu terjadi. Jika melihat kenyataan mesti poloigami
dan perceraian banyak terjadi, tetapi secara jujur diakui bahwa ada
tendensi penurunan.

Mengetahui antara perubahan sosial dan hukum maka perlu
dikemukakan suatu alat untuk menunjukkan adanya kedua hal
tersebut. Alat dapat ditemukan dalam bentuk konsep yang
menjelaskan secara fungsional. Salah satu konsep seperti itu adalah
pertama, merumuskan hubungan-hubungan di antara anggota
masyarakat yang menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dilarang
dan yang dibolehkan. Kedua, mengalokasikan dan menegaskan
sifat-sifat yang boleh menggunakan kekuasaan dan atas siapa
kekuasaan itu serta prosedurnya. Ketiga, mempertahankan
kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur kembali
hubungan-hubungan dalam masyarakat apabila terjadi perubahan.75

75 Alkotsar, Amin, and Dkk, Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum.,
h. 36.

74Friedman, Legal Theory., h. 211.



Wolfgang Friendman juga mengatakan bahwa dalam masyarakat
apabila terjadi suatu krisis, maka krisis itu secara langsung
mendatangkan hukum.76 Sekalipun pendapat yang demikian
mungkin berlebihan, setidaknya menunjukkan betapa pekanya
hukum itu tehadap perubahan.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut, maka peneliti hukum perlu
menempatkan pemahamannya dan pengembangan pemikirannya
terhadap hukum dalam konteks perubahan yang terjadi. Tata
hukum yang melekat pada manusia adala tata hukum yang sedang
berada di tengah-tengah proses perubahan. Perubahan yang terjadi
disebabkan oleh, pertama, hukum harus berubah karena hukum
dituntut untuk mengatur kembali hubungan-hubungan dalam
masyarakat yang sedang berubah. Kedua, keadaan pragmatis
masyarakat mempengaruhi kemampuan hukum modern untuk
diunakan sebagai sarana efektif  untuk mengatur masyarakat.

Begitu pula diketahui bahwa sistem hukum merupakan bagian dari
perkembangan politik, sosial budaya, ekonomi dan sebagainya.
Sebagaimana halnya sisitem pendidikan dan bidang kebudayaan
yang lain maka tidak ada perubahan sosial yang terjadi dalam suatu
masyarakat yang tidak tercermin dalam perubahan hukumnya.
Hukum peka terhadap perubahan sosial dan merupakan peranan
yang nyata dalam memonitor dan mengatur fakta perubahan sosial.

Sebuah contoh, masalah kharāj (pajak tanah) pada masa Rasul dan
Abu Bakar, belum muncul kepermukaan, baru dibelakukan pada

76Ibid., h. 36..



masa pemerintahan Umar bin Khattab, ketika Irak dan Syam dapat
ditaklukkan.77

Kebijaksanaan tersebut dikembangkan oleh seorang murid Abu
hanifah, Abu Yusuf Ya’qub bin Ibrahim. Khalifah Harun al-Rasyid
meminta kepadanya untuk menulis sebuah buku tentang al-kharāj
maka ditulislah kitab al-Kharāj yang kelak menjadi lebih dari sekedar
membahas soal perpajakan melainkan menjelma menjadi usaha
penyusunan sistematik dan kodifikasi fikih yang banyak dicontoh
oleh ahli-ahli yang muncul kemudian.78

Ahli-ahli atau tokoh-tokoh itu menggunakannya untuk
kepentingan ijtihad atau inovasi hukum dan sebagai alat untuk
merumuskan landasan epistemologi hukum Islam atau dalam term
teknis dikenal dengan metode ijtihad atau metode istinbat.
Metodologi tersebut tentu dimaksudkan untuk mengantisipasi
perkembangan dan perubahan sosial yang terjadi dalam
masyarakat.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, jelaslah bahwa
hukum Islam yang merupakan formulasi dan reformulasi terhadap
gagasan dasar syariat tidak dapat menutup dirinya dari adanya
tuntutan perubahan sosial dalam masyarakat, dalam bahas teknis
sering disebut dengan kesadaran hukum yang hidup dalam
masyarakat yang tidak jarang lebih cepat meninggalkan

78 Nurcholis Madjid, Islam Doktrin Dan Peradaban, 1st ed. (Jakarta: Wakaf
Paramadiana, 1992)., h. 240.

77 Rafiq, Fikih Waris.



aturan-aturan yang disepakati oleh suatu masyarakat apalagi yang
berbentuk undang-undang, karena itu pula nilai-nilai atau
aturan-aturan sosial yang disepakati dapat dijadikan sebagai pijakan
dalam menentukan aktualisasi hukum Islam, sehingga memiliki
peran yang nyata tanpa kehilangan nilai-nilai dasar transendennya.



BAB III
PLURALITAS DALAM HUKUM ISLAM

A. Memaknai Pluralitas dalam Hukum Islam
Islam adalah agama yang diwahyukan Allah swt. kepada seluruh
umat manusia di muka bumi melalui Rasul-Nya Muhammad saw.
Kedatangan Islam kepada seluruh umat manusia itu adalah dalam
rangka mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan manusia. Hal
ini mengisyaratkan bahwa Islam, yang datang dan Allah Yang Maha
Mutlak, dalam wujud ajaran-ajaran, juga bersifat mutlak dan
universal sesuai dengan sifat dan asal usul atau sumbernya.
Akantetapi di pihak lain, sebagai sesuatu yang ditujukan kepada
manusia dan dalam rangka kepentingan manusia yaitu membantu
manusia untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaannya,
maka Islam menyatu dengan pengalaman hidup manusia di dalam
ruang dan waktu.

Sejarah telah membuktikan bahwa kemajemukan manusia seperti
kemajemukan latar belakang geografi dan demografi serta
pengalaman lainnya menimbulkan perbedaan di kalangan umat
dalam upaya mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan sehinga
dapat tercipta suatu tatanan sosial yang beradab dan bermoral.
Kemajemukan yang melahirkan perbedaan potensi,
kecenderungan, metode dan jalan hidup yang akan di tempuh
memotivasi manusia berkompetisi dalam melahirkan hal-hal yang
membuat hidup lebih bergairah sehingga dapat melahirkan
peradaban.



Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia dalam kemajemukan
dan kesetaraan.79 Pluralitas menjadi sesuatu yang niscaya dan
menyata di alam ini. Oleh karena itu, yang diperlukan bukan hanya
pemahaman, tetapi juga pengakuan tentang adanya pluralitas.
Setiap orang, meski majemuk dan berbeda antara yang satu dengan
yang lain, tetapi semuanya memiliki peran yang sama yaitu sebagai
khalifah Allah di atas bumi. Artinya, kemajemukan dan perbedaan
yang ada di antara mereka berada dalam kerangka kesatuan
kemanusiaan, yang memiliki asal usul yang satu dan sama.

Perbedaan merupakan sesuatu yang dititahkan Allah kepada
manusia, bahkan kepada seluruh yang ada di alam ini.
Kemajemukan dan perbedaan manusia, yang kepadanya
dianugerahi akal pikiran dan hati nurani dapat merenungkan dan
menemukan rahasia-rahasia yang terkandung di balik kemajemukan
dan perbedaan tersebut.

Pluralitas merupakan pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan
keadaban dan menjadi suatu paham yang mengharuskan adanya
pengakuan terhadap kemajemukan di dalam masyarakat dan
disertai sikap tulus untuk menerima kenyataan kemajemukan
tersebut sebagai sesuatu yang positif karena merupakan Rahmat
Tuhan kepada manusia.80 Dengan adanya pluralitas tersebut
manusia lalu menjadi terpacu untuk mengasah kreatifitas dalam
upaya memperkaya pertumbuhan dan perkembangan budaya

80 Madjid, Islam Doktrin Dan Peradaban.

79 Zuhairi Misrawi, Al-Qur‘an, Kitab Toleransi, Inklusivisme, Pluralisme Dan
Multikulturalisme (Jakarta: Fitrah, 2007)., h. 200.



melalui interaksi dinamis dan pertukaran silang budaya yang
beraneka ragam. Pluralitas merupakan perangkat yang dapat
mendorong perkembangan budaya suatu bangsa. Dalam hal ini,
Diana L. Eck dan Harvard University, dikutip Zuhairi Misrawi
mengatakan  bahwa terdapat tiga poin penting dalam pluralitas:

Pertama, adanya keterlibatan yang bersifat aktif di tengah berbagai
macam kemajemukan dan perbedaan pendapat. Maksudnya adalah
adanya kesadaran bagi semua untuk ikut berperanserta di dalam
kemajemukan. Artinya, dibutuhkan keterlibatan aktif dan berbagai
elemen masyarakat untuk membangun kebersamaan, meski semua
itu berada dalam keadaan dan kondisi yang majemuk. Oleh karena
itu, kemajemukan atau pluralitas dalam tataran ini tidak sekadar
mengakui keberadaan pluralitas melainkan bagaimana
elemen-elemen masyarakat yang plural itu merangkai kemajemukan
tersebut untuk menciptakan tujuan bersama dalam kebersamaan.81

Kedua, pluralitas merupakan suatu upaya untuk memahami yang
lain, yang berbeda dengan dirinya secara konstruktif. Artinya, suatu
kenyataan yang tidak dapat diingkari bahwa di dalam suatu
masyarakat terdapat berbagai unsur atau elemen yang sifatnya
majemuk. Kemajemukan dan perbedaan menjadi sesuatu yang
nyata di dalam masyarakat, maka dibutuhkan pengertian dan
pemahaman yang jelas, terang dan lengkap tentang yang lain itu.
Pengertian dan pemahaman yang jelas dan lengkap diharap akan
lahir sikap, tidak sekadar mengerti dan mengakui bahwa berbeda,

81 Zuhairi Misrawi, Al-Qur‘an, Kitab Toleransi, Inklusivisme, Pluralisme Dan
Multikulturalisme.



tetapi lebih dari itu, saling menghormati, saling mendukung dan
saling mengapresiasi satu sama lain, setiap unsur atau elemen
masyarakat harus berusaha meningkatkan kesepahaman antara satu
dengan yang lain melalui pemahaman yang mendalam dan lengkap
tentang perbedaan dan persamaan yang ada di antara masyarakat.

Ketiga, pluralitas bukan merupakan relativisme. Pluralitas adalah
suatu upaya untuk menemukan komitmen bersama di antara
berbagai macam komitmen yang berkembang di dalam masyarakat.
Upaya untuk menemukan komitmen bersama ini dilakukan dalam
rangka mewujudkan kemaslahatan bagi semua. Jadi, dalam hal ini,
terdapat upaya untuk menemukan suatu titik temu di antara
berbagai perbedaan yang ada.

Pluralitas bukan merupakan bentuk lain dan relativisme yang
mengingkari adanya komitmen bersama, kebersamaan dalam
kemajemukantersebut yang akan melahirkan peradaban tinggi.
Pluralitas meniscayakan pemahaman tentang adanya yang lain yang
berbeda, selalu terdapat dimensi kesamaan substansi dan nilai,
bahkan meniscayakan pengakuan terhadap adanya kemajemukan
dan perbedaan tersebut.

Kemajemukan telah menjadi sesuatu yang nyata di alam ini.82

Pluralitas hadir dalam rangka mencari dan menemukan titik temu
di antara kemajemukan dan perbedaan yang ada. Pluralitas
berusaha menjadikan perbedaan yang ada sebagai potensi untuk
memajukan masyarakat dan membangun peradaban dalam rangka
mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan untuk seluruh

82Ibid., h. 205.



manusia, sehingga dapat menghindari perselisihan, permusuhan
dan perpecahan serta dapat menunaikan tugas dengan
sebaik-baiknya sebagai khalifah Allah di atas bumi. Tidak hanya
berupaya memakmurkan bumi, tetapi lebih dari itu, mewujudkan
suatu tatanan sosial yang beradab dan bermoral.

Isiah Berlin, yang dikutip Zuhairi Misrawi mengemukakan tentang
betapa pentingnya pluralitas dalam kaitannya dengan keberadaan
ide, budaya dan tabiat manusia yang beragam. Ketiga komponen
itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam konteks
kemanusiaan.83 Dengan demikian, pluralitas adalah suatu pokok
yang konstan, kaidah yang sifatnya abadi, sunah ilahiah yang
berfungsi sebagai inspirator, motivator dan pemacu untuk
melakukan kebaikan dan kebajikan. Pluralitas bisa menjadi faktor
pendorong bagi elemen-elemen yang berbeda-beda untuk saling
berlomba dan berkompetisi dalam melahirkan suatu prestasi yang
baik bagi kemajuan sebuah peradaban.84 Oleh karena itu, pluralitas
dapat menjadi tameng atau perisai dalam menghadapi berbagai
ujian, cobaan dan kesulitan dalam hidup ini.

Pluralitas memiliki sifat moderasi terhadap dua kutub yang
berlawanan, dua kutub yang saling bertolak belakang. Sifat
moderasi tersebut yang menjadi penyeimbang bagi kedua kutub
yang bertolak belakang tersebut, yang memungkinkan terwujud,
terpelihara dan terjaganya hubungan yang serasi dan harmonis di

84 Muhammad Imarah, Al-Islami Wa Al-Ta‘addudiah, Al-Ikhtilaf Wa Al-Tanawwu‘i
Fi Itar Al-W Ihdah, Abdul Hayyie Al-Kattanie: Islam Dan Pluralitas, Perbedaan Dan
Kemajemukan Dalam Bingkai Persatuan (Jakarta: Gema Insani Press, 1999)., h. 13.

83Ibid., h. 219



antara elemen-elemen yang berbeda-beda. Dengan kata lain, sifat
moderasi menjadi faktor pengikat bagi terciptanya suatu kondisi
yang seimbang.85 Isu pluralitas menjadi suatu keharusan bagi
keselamatan alam ini melalui pengawasan dan penyeimbangan yang
dihasilkannya. Artinya melalui mekanisme pengawasan dan
penyeimbangan antara sesama manusia yang berbeda-beda itu,
maka alam akan terpelihara dan pengrusakan yang dapat dilakukan
oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Menurut M. Quraish Shihab, bahwa hidup ini adalah pertarungan
antara kebaikan dan kejahatan, sehingga betapapun besarnya
kekuatan kejahatan selalu saja ada orang (yang dianugerahi karunia
oleh Allah), yang tampil untuk membela kebenaran dan senantiasa
menjadi pengawas dan penyeimbang bagi kejahatan.86

Setiap elemen dalam kemajemukan itu harus menyediakan tempat
atau ruang yang lapang bagi keragaman, dan bahkan harus
berupaya untuk memelihara dan menjaga keberadaan ruang yang
lapang tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap elemen atau kelompok
dalam suatu komunitas yang sifatnya majemuk tidak boleh
memutlakkan kebenaran pandangan yang dianut dan diyakini,
melainkan harus belajar untuk menerima dan mengakui
keberadaan pandangan lain yang berbeda. Bagaimanapun juga
suatu pandangan atau suatu gagasan yang tidak dapat diterima
seluruhnya bukan berarti harus dibuang seluruhnya. Sebuah kaidah
usul mengatakan:

86 Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur‘An., h. 502.

85Muhammad Imarah, Al-Islami Wa Al-Ta‘addudiah, h. 10.



مالایدرك كلھ لا یترك كلھ

Artinya :

Sesuatu yang tidak dapat dicapai secara keseluruhan, tidak dpat
ditinggalkan secara keseluruhan.87

Pada ayat lain, manusia dituntut untuk tidak melecehkan, menghina
dan menyalahkan pandangan orang atau kelompok lain. QS
al-Hajj/22: 67:

ةٖلِّكُلِّ زِعُنَّكَفلاََناَسِكُوهُۖھمُۡمَنسَكًاجَعَلۡناَأمَُّ رَبِّكَۖإلِىَٰوَٱدۡعُٱلأۡمَۡرِۚفيِینَُٰ

سۡتقَیِمٖ إنَِّكَ لعََلىَٰ ھدُٗى مُّ

Terjemahan:

Bagi setiap umat telah Kami tetapkan syariat tertentu yang (harus)
mereka amalkan, maka tidak sepantasnya mereka berbantahan
dengan engkau dalam urusan (syariat) mi, dan serulah (mereka)
kepada Tuhanmu. Sungguh, engkau (Muhammad) berada di jalan
yang lurus.88

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut mengatakan bahwa
ayat itu merupakan suatu pelajaran bagi manusia dalam
menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat,

88 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya.

87 Muchlish Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar Dalam
Istinbath Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).



khususnya yang berkaitan dengan persoalan keagamaan yaitu orang
tidak boleh menghina dan mempersalahkan agama dan
kepercayaan orang lain, tetapi mengembalikannya kepada Tuhan
yang Maha Esa putusan akhirnya dengan tidak sedikitpun ragu
terhadap keyakinan yang dianut.89

Al-Maragi mengemukakan bahwa tugas Nabi saw. hanyalah
memberi peringatan dan menyampaikan ajaran Islam kepada orang
yang berbeda pandangan dengan dirinya, bukannya memaksa
manusia untuk mengikutinya dan keputusannya diserahkan kepada
Allah.90

Secara spsifik dalam al-Qur’an terdapat tiga nilai-nilai pluralitas
yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Pluralitas adalah sunatullah

Dalam QS Hud /11: 118-119 Allah berfirman:

اسَلَجَعَلَرَبُّكَشَآءَوَلَوۡ ةٗٱلنَّ حِدَةٗۖأمَُّ حِمَمَنإلاَِّمُخۡتَلفِِینَیَزَالوُنَوَلاَوَٰ كَۚرَّ رَبُّ

ةِ وَٱلنَّاسِ أجَۡمَعِینَ مَ مِنَ ٱلۡجِنَّ تۡ كَلمَِةُ رَبِّكَ لأَمَۡلأَنََّ جَھَنَّ لكَِ خَلَقَھُمۡۗ وَتَمَّ وَلذَِٰ

Terjemahnya:

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat
yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat). 119. Kecuali
orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah

90 Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi,
2001)., h. 200-201.

89 Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur‘An., h. 121.



menciptakan mereka. Kalimat (keputusan) Tuhanmu telah tetap,
“Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan izin dan
manusia (yang durhaka) semuanya.91

Sayyid Qutub dalam menafsirkan ayat tersebut mengemukakan
bahwa tabiat kehidupan yang ditetapkan Allah di alam ini adalah
kemajemukan atau pluralitas. Demikian pula halnya dengan tabiat
makhluk, manusia juga adalah kemajemukan atau pluralitas. Oleh
karena itu, tidak pemah ada kehidupan yang seragam, monolitik
dan hanya satu macam saja. Sebaliknya, yang dikehendaki Allah
adalah kehidupan yang beragam, majemuk atau plural. Dengan
demikian, maka dapat dikatakan bahwa pada asalnya, Allah
menghendaki adanya kemajemukan dalam kehidupan ini, baik
persiapan, metode maupun arah. Manusia yang dianugerahi Allah
potensi akal pikiran, dapat mempertimbangkan dan memilih jalan
hidup mana yang akan di pilih dan ditempuh dengan segala
konsekuensi yang bisa muncul dan hasil pilihannya itu.92

Sementara al-Maragi menafsirkan ayat tersebut mengemukakan
bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan
potensi akal pikiran yang dianugerahkan kepadanya. Dengan
potensi tersebut, manusia dapat memilih dan melaksanakan
pilihannya itu berdasarkan pertimbangan akal pikiran dan
kecenderungan yang ada di dalam diri. Hal itu yang menjadikan
manusia berbeda-beda, baik bakat maupun pengetahuan yang

92 Sayyid Qutb, Tashwir Al-Fanni Fi Al-Qur’an (Kairo: Dar al-Ma’arif, 2000)., h.
34.

91 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya.



dimiliki, yang merupakan fitrah ditetapkan Allah kepada manusia.
Adanya kemajemukan dan perbedaan pengetahuan dan pandangan
yang mereka miliki dengan segala konsekuensinya manusia
memiliki usaha atau upaya yang berbeda-beda pula dalam
menjalani hidup sebagai khalifah Allah di atas bumi.93

Pandangan dua orang mufassir yang dikemukakan itu, maka dapat
dikatakan bahwa pluralitas yang melahirkan perbedaan merupakan
sesuatu yang telah dititahkan Allah swt. kepada seluruh
makhluknya di atas bumi ini, termasuk manusia. Pluralitas yang
telah ditetapkan Allah itu dimaksudkan sebagai salah satu ayat
(tanda) kemahakuasaan Allah di alam ini sehingga manusia yang
memiliki akal budi dapat merenungkan dan menemukan
rahasia-rahasia yang terdapat di balik semua yang beraneka ragam
itu.

Senada dengan ayat tersebut, dalam QS al-Maidah/5: 48 Allah
berfirman:

ُشَآءَوَلَوۡوَمِنۡھَاجٗاۚشِرۡعَةٗمِنكُمۡجَعَلۡنَالكُِلّٖ ةٗلَجَعَلَكُمۡٱ�َّ حِدَةٗأمَُّ كِنوَٰ وَلَٰ

تِۚفَٱسۡتَبِقوُاْءَاتَىٰكُمۡۖمَآفِيلِّیَبۡلوَُكُمۡ ِإلَِىٱلۡخَیۡرَٰ ئُكُمجَمِیعٗامَرۡجِعُكُمۡٱ�َّ بِمَافَیُنَبِّ

كُنتُمۡ فِیھِ تَخۡتَلفِوُنَ

Terjemahan:

93 Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi.



Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan
yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya
satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap
karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka
berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu
semua kembali lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang
dahulu kamu perselisihkan.94

Al-Maragi mengatakan bahwa Allah tidak menghendaki manusia
memiliki watak dan jalan kehidupan yang sama sehingga dengan
demikian dapat diatur dengan satu aturan yang sama dalam segala
waktu atau zaman dan tempat. Tetapi yang dikehendaki Allah
adalah yang sebaliknya yaitu watak dan jalan kehidupan yang
berbeda-beda, karena manusia dalam menjalani hidup di dunia
senantiasa berkembang dan berjalan dinamis. Artinya manusia
senantiasa berubah, baik fisik maupun non-fisik, yang disebabkan
berbagai faktor seperti perubahan waktu dan tempat serta kondisi
sosial yang ada. Manusia dibekali Allah akal budi agar dapat
mempertimbangkan dan memilih jalan yang akan dilalui serta dapat
mendatangkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi semua. Jalan
yang dipilih manusia itu diridai Allah, dan mana jalan yang harus
dijauhi dan dihindari karena hanya akan mendatangkan
kemudaratan. Potensi akal pikiran yang ada di dalam dirinya,
manusia ditantang untuk berijtihad, dalam arti mempertimbangkan

94 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya.



secara matang dan seksama jalan mana yang akan di tempuh. Pada
saat itu manusia diuji Allah atas upaya dan pilihan yang ía ambil.95

Sayid Qutub dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan bahwa
manusia yang diciptakan Allah memiliki persiapan, aliran dan
metode yang beraneka ragam karena suatu hikmah yaitu sebagai
ujian bagi manusia dalam menjalani hidup di dunia ini.96

Adapun M. Quraish Shihab mengatakan bahwa bagi setiap umat
telah ditetapkan syariat dan manhāj yang khusus baginya dan
masanya. Karena itu, ada syariat dan manhāj Nabi Nuh, syariat dan
manhāj Nabi Ibrahim, syariat dan manhāj Nabi Musa, syariat dan
manhāj Nabi Isa dan demikian pula halnya dengan Nabi
Muhammad saw, yang kesemuanya menggambarkan adanya
pluralitas dalam Islam dan manhāj, yang tujuan utamanya adalah
agar manusia berkompetisi dalam melakukan kebajikan sehingga
mereka mengasah dan memacu kreatifitas dalam upaya
meningkatkan kualitas kehidupan.97

Potensi akal pikiran yang dianugrahkan Allah kepada manusia
merupakan sarana baginya dalam menjalani hidup di dunia dan
dengan akal pikiran manusia melakukan ijtihad. Ijtihad yang
dilakukan manusia dalam rangka menemukan dan melaksanakan

97 Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur‘An.

96 Qutb, Tashwir Al-Fanni Fi Al-Qur’an.

95 Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi.



hukum-hukum Allah mengisyaratkan bahwa manusia memiliki
kemampuan untuk mempertimbangkan dan memilih jalan yang
akan dipilih.

Mujtahid, tertantang untuk melakukan upaya sungguh-sungguh
dengan metode ijtihadnya masing-masing, melakukan istinbat
hukum dan dalil-dalilnya. Kemampuan manusia memahami,
mempertimbangkan dan memilih jalan yang ditempuh merupakan
sesuatu yang khas manusia, yang tidak dimiliki makhluk lain. Upaya
sungguh-sungguh itu (ijtihad) akan tampak bahwa situasi dan
kondisi ruang dan waktu sangat berpengaruh terhadap hasil ijtihad
seorang mujtahid. Oleh karena itu, sering terjadi perbedaan antara
seorang mujtahid dengan mujtahid lain dalam upaya memahami
sebuah dalil dan atau dalam merespons suatu permasalahan, yang
diakibatkan oleh ruang dan waktu yang senantiasa berubah dan
berkembang. Artinya, ruang dan waktu memiliki sifat dinamis.
Seperti yang dikemukakan pada ayat di atas bahwa pada setiap
umat terdapat syariat dan manhāj sendiri yang sangat terkait dengan
ruang dan waktu pada masanya. Perbedaan itu menunjukkan
bahwa pluralitas adalah sesuatu yang niscaya, karena pluralitas
merupakan sesuatu yang dikehendaki Allah. Pluralitas adalah
sunatullah yang digariskan Allah dalam kehidupan ini.

2. Pluralitas manusia

Dalam QS al-Hujurat/49: 13 Allah berfirman:

ھَا أیَُّ ٓ اسُیَٰ اٱلنَّ كُمإنَِّ نخَلَقۡنَٰ كُمۡوَأنُثَىٰذَكَرٖمِّ إنَِّلتَِعَارَفوُٓاْۚوَقَبَآئِلَشُعُوبٗاوَجَعَلۡنَٰ

َ عَلیِمٌ خَبِیرٞ ِ أتَۡقَىٰكُمۡۚ إنَِّ ٱ�َّ أكَۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱ�َّ



Terjemahan:
Wahai manusia Sungguh, Karni telah menciptakan karnu dan
seorang laki-laki dan seorang perempuan, kern udian Karni jadikan
karnu berbangsa bangsa dan bersuku-suku agar karnu saling
mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah
ialah orang yang paling bertakwa. Sun gguh, Allah maha
Mengetahui, Mahateliti.98

Ayat ini turun sebelum Nabi saw. melakukan hijrah ke Madinah,
karena itu termasuk ke dalam kelompok ayat-ayat Makkiyah.
Ayata-ayat Makkiyah lebih banyak menekankan kepada penanaman
akidah dan persoalan kemanusiaan, maka demikian pula halnya
dengan ayat ini. Setelah menjelaskan tentang kemajemukan aau
pluralitas manusia, lalu Allah menjelaskan bahwa meskipun
manusia itu berbeda-beda atau beragam, tetapi sama dalam satu hal
yaitu persamaan status, derajat dan martabat seluruh manusia
dihadapan Allah swt. tidak ada perbedaan status, derajat dan
martabat antara seorang bangsawan dengan seorang hamba sahaya,
tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah derajatnya antara
seseorang dengan orang lain. Akan tetapi yang paling mulia di sisi
Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Oleh
karena itu, bisa terjadi seorang hamba sahaya lebih mulia di sisi
Allah dibanding seorang bangsawan atau raja. Hal itu disebabkan
karena sang hamba lebih bertakwa dibanding sang bangsawan atau
sang raja.

98 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya.



Adapun sebab turunnya ayat ini, al-Maragi mengemukakan bahwa
suatu ketika Nabi saw. memerintahkan kepada Bani Bayadah untuk
menikahkan salah seorang perempuan dari suku Bani Bayadah
dengan Abu Hindun. Lalu dengan nada seperti menolak
permintaan Nabi saw. mereka berkata: “Apakah kami akan
mengawinkan anak-anak perempuan kami dengan seorang
budak?”. Kemudian turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwa
seluruh manusia, tidak terkecuali, apakah seorang hamba sahaya
atau seorang bangsawan atau raja, memiliki kedudukan, derajat dan
martabat yang sama, Tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah
di antara mereka maka tidak sepantasnya seseorang merasa lebih
tinggi kedudukan dan derajatnya dibanding orang lain. Karena
neraca yang menjadi timbangan untuk mengetahui siapakah yang
lebih mulia adalah timbangan takwa kepada Allah swt.99

Terdapat riwayat lain tentang sebab turunnya ayat itu, yaitu riwayat
dari lbnu Abbas bahwa ketika peristiwa pembebasan Mekkah (Fatḥ
Makkah) Nabi saw. memerintahkan kepada Bilal agar naik ke atas
Ka’bah untuk melaksanakan azan. Kemudian Bilal naik dan lalu
azan di atas Ka’bah. Menyaksikan kejadian itu, Attab bin Azid
berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah memanggil kembali
ayahku sehingga ía tidak sempat menyaksikan apa yang terjadi hari
ini”. Sedang Haris bin Hisyam berkata: Muhammad tidak
menemukan seseorang selain burung gagak yang hitam ini untuk

99 Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi.



dijadikan muazzin. Suhail bin Hisyam berkata: “Jika Allah
menghendaki sesuatu Ia bisa mengubahnya.100

Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut merupakan suatu
penegasan Allah swt. tentang kesatuan asal usul manusia. Oleh
karena itu, tidak pantas jika seseorang, suku dan bangsa
menganggap dirinya lebih tinggi derajat dan martabatnya pada
orang, suku dan bangsa lain. Bahkan lebih dan itu, ayat ini juga
berkaitan dengan kesetaraan laki-laki dengan perempuan.101

Ayat tersebut menjelaskan secara eksplisit bahwa Allah
menciptakan manusia dalam bentuknya yang beragam. Pada
awalnya manusia itu adalah keturunan Adam dan Hawa. Kemudian
setelah keduanya melahirkan anak, anak mereka mulailah
berkembang menjadi suatu kelompok besar dan tersebar ke
berbagai tempat, yang akhirnya membentuk suatu bangsa yang
terdiri dari berbagai suku dari sini kemudian manusia menjadi
beragam karena berbagai faktor. Demikian pula halnya, antara
laki-laki dan perempuan, juga semuanya merupakan keturunan
Adam dan Hawa. Maka tidak hanya antara seseorang, suku dan
bangsa dengan seseorang, suku dan bangsa lain yang memiliki
derajat dan martabat yang sama di hadapan Allah, tetapi juga
antara laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan perempuan
saling melengkapi dan menyempurnakan antara satu dengan yang

101 Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur‘An.

100 Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari Al-Qurtubi, Al-Jami’
Al-Ahkam Al-Qur’an Tafsir Al-Qurtubi (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, n.d.).



lain. Keduanya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan. Keduanya dianugerahi potensi untuk saing mencintai
dan menyayangi. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa
perbedaan tidak bisa dihindari karena makhluk Tuhan adalah
plural.102

Hikmah adanya pluralitas bentuk, suku dan bangsa, yaitu agar
mereka dapat saling mengenal dan saling mengapresiasi satu sama
lain. Artinya kemajemukan dan perbedaan di antara manusia bukan
berarti akan menimbulkan permusuhan dan perpecahan di antara
manusia, melainkan kemajemukan tersebut dapat menjadi potensi
bagi tiap elemen yang ada, dengan cara saling mengenal, saling
berhubungan dan saling mengapresiasi dalam rangka membangun
suatu tatanan sosial yang beradab dan bermoral. Puncak dari
seluruh kemajemukan yang ada, yang dijelaskan ayat tersebut
adalah ketakwaan. Ketakwaan merupakan ukuran bagi kemuliaan
seseorang di hadapan Allah.

Berkaitan dengan konsep takwa, Nurcholish Madjid
mengemukakan bahwa takwa dalam maknanya yang serba meliputi
dan bulat ialah kesadaran tentang adanya Tuhan Yang Mahahadir
(omnipresent) dalam hidup manusia. Dengan kesadaran seperti ini,
manusia dalam memandang pluralitas tidak sebagai potensi
perpecahan dan permusuhan, melainkan sebagai potensi yang
dapat disinergikan untuk membangun suatu peradaban. Manusia
dalam setiap aktivitasnya senantiasa menyadari bahwa aktivitas

102 Zuhairi Misrawi, Al-Qur‘an, Kitab Toleransi, Inklusivisme, Pluralisme Dan
Multikulturalisme.



yang dilakukan senantiasa dalam pengawasan Allah. Tidak
sedetikpun Allah lepas dan manusia. Artinya, Allah senantiasa
hadir dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh manusia.

Inilah, sebagaimana dikutip Roger Graudy, yang dimaksud ucapan
Abu Bakar: “Aku tidak pernah melihat sesuatu benda tanpa melihat
Tuhan sebelumnya”, dan Umar bin Khattab mengatakan: “Aku
tidak pernah melihat sesuatu benda tanpa melihat Tuhan
bersamaan dengan benda itu”, sedang Us\man bin Affan
mengatakan: “Aku tidak pernah melihat sesuatu benda tanpa
melihat Tuhan sesudahnya”.103 Artinya, apapun yang dilakukan
oleh seseorang, Tuhan senantiasa hadir dan menyaksikan apa yang
dilakukan oleh manusia.

Takwa merupakan sesuatu atau semacam perpanjangan tangan
Allah dan Rasul-Nya dalam menjaga manusia agar senantiasa
mengingat Allah, tanpa melihat derajat dan asal-usul manusia itu.

3. Pluralitas Nabi dan Syariat Islam

Dalam QS al-Baqarah/2: 213 Allah berfirman:

ةٗٱلنَّاسُكَانَ حِدَةٗأمَُّ ُفَبَعَثَوَٰ بِیِّ نَۧٱ�َّ بَمَعَھُمُوَأنَزَلَوَمُنذِرِینَمُبَشِّرِینَٱلنَّ ٱلۡكِتَٰ

اسِبَیۡنَلیَِحۡكُمَبِٱلۡحَقِّ مِنۢأوُتُوهُٱلَّذِینَإلاَِّفِیھِٱخۡتَلَفَوَمَافِیھِۚٱخۡتَلَفوُاْفِیمَاٱلنَّ

تُجَآءَتۡھُمُمَابَعۡدِ نَٰ اٱلۡبَیِّ ُفَھَدَىبَیۡنَھُمۡۖبَغۡیَۢ مِنَفِیھِٱخۡتَلَفوُاْلمَِاءَامَنُواْٱلَّذِینَٱ�َّ

سۡتَقِیمٍ طٖ مُّ ُ یَھۡدِي مَن یَشَآءُ إلَِىٰ صِرَٰ ٱلۡحَقِّ بِإذِۡنِھِۦۗ وَٱ�َّ

103 Roger Graudy, Promesses de Islam, Terjemah Oleh H. M. Rasjidi Dengan Judul
Janji-Janji Islam, 1st ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1982)., H. 146.



Terjemahan:

Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi
(untuk) menyampaikan kha bar gembira dan peringatan. Dan
diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran,
untuk member keputusan di antara manusia tentang perkara yang
mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang
telah diberi (Kitab) setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada
mereka karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan
kehendak-Nya,Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman
tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi
petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki kejalan yang lurus.104

Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang
dimaksud dengan ummatan wāḥidah pada ayat itu adalah agama yang
satu. Maksudnya adalah mereka menganut agama yang satu yaitu
monoteisme. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud
adalah Adam dan Hawa. Sementara Ibnu ‘Abbas dan Qatadah
mengatakan bahwa yang dimaksud adalah manusia yang hidup
pada masa antara masa Nabi Adam a.s. dengan masa Nabi Nuh
as.105

Sementara al-Maragi dalam menafsirkan ayat tersebut
mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Oleh
karena itu, manusia senantiasa melakukan hubungan antara satu

105 Al-Qurtubi, Al-Jami’ Al-Ahkam Al-Qur’an Tafsir Al-Qurtubi.

104 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya.



dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial, maka perbedaan yang
ada di antara manusia merupakan sesuatu yang wajar. Sebab
dengan perbedaan yang tersebut yang menjadikan manusia dapat
bekerjasama untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing.
Bentuk kerangka saling melengkapi tersebut yang menjadikan
manusia satu kesatuan umat yang memilik latar belakang pekerjaan
atau profesi dan watak yang berbeda-beda, yang bahu membahu
dalam rangka mengatur suatu tatanan kehidupan yang dapat
mendatangkan kemaslahatan dan kebahagiaan bersama.106

Kemajemukan dan perbedaan merupakan sunatullah, suatu yang
dikehendaki Allah. Betapapun mereka majemuk dan berbeda
antara satu dengan yang lain, mereka tetap dalam satu kerangka
bingkai yang lebih besar yang mencakup seluruh persiapan, potensi
dan kekuatan yang ada, yang akan mengantarkannya kepada
kebaikan dan kebajikan.45

Ayat tersebut dapat dipahami beberapa hal, di antaranya: Pertama,
bahwa manusia, betapapun majemuk dan berbeda dari berbagai
segi, satu hal yang harus diingat adalah manusia memiliki asal usul
yang satu dan sama yaitu mereka semua adalah anak cucu Adam
dan Hawa. Oleh karena itu, kemajemukan dan perbedaan yang ada,
tidak selayaknya dijadikan alasan untuk saling bermusuhan yang
menyebabkan perpecahan, melainkan justru kemajemukan dan
perbedaan itu dapat dijadikan sebagai potensi untuk saling
melengkapi kekurangan masing-masing.

106 Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi.



Kedua, bahwa pada mulanya, manusia mengikuti ajaran yang
disampaikan Nabi Adam a.s. yang intinya adalah mengesakan Allah
dan segala segi. Akan tetapi, setelah berkembang dan menyebar ke
berbagai tempat, situasi dan kondisi ruang dan waktu telah
berubah, maka mulai timbul perbedaan-perbedaan. Pada saat itu
Allah mengutus nabi dan rasul diberbagai tempat dan waktu untuk
memberi kabar gembira yaitu memberi pengajaran untuk
membangun kehidupan yang harmonis dan serasi serta memberi
peringatan kepada manusia tentang bagaimana besarnya dampak
yang dapat ditimbulkan pertikaian, permusuhan dan perpecahan.

Ketiga, bahwa betapa pun majemuknya nabi dan rasul yang di utus
Allah di berbagai tempat dan waktu, dengan syariat yang
berbeda-beda, namun manusia tetap dalam kerangka ajaran agama
yang satu yaitu monoteisme. Oleh karena itu, perbedaan cara,
metode atau jalan untuk sampai kepada ajaran pokok itu, bukanlah
merupakan sebuah pertentangan, melainkan sebagai sarana untuk
berlomba dalam melakukan kebajikan yang akan mengantarannya
kepada kehidupan yang lebih bermakna. Kemajemukan atau
pluralitas yang ada, tidak hanya berfungsi sebagai motivator, tetapi
juga sebagai sarana untuk saling melengkapi satu sama lain, karena
manusia, di samping memiliki sifat nisbi, ruang dan waktu pun
senantiasa berkembang dan berubah.

Penjelasan-penjelasan tersebut telah memberikan gambaran,
bahwa apapun perbedaan yang terdapat dalam diri manusia pada
hakekatnya mereka semua sama. Setiap agama yang dianut oleh
manusia pasti mengajarkan nilai-nilai kebaikan di dalamnya.
Persoalan akidah atau keyakinan merupakan hak Allah dalam
memberikan hidayah kepada manusia, nilai-nilai kebaikan yang



diajarkan dalam setiap agama itulah yang harus selalu manusia
implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan
keyakinan bukan menjadi halangan bagi manusia untuk saling
membantu dalam urusan kebaikan sosial. Prinsip memperkecil
perbedaan dan memperbesar persmaan itulah yang harus terus
tertanam dalam diri manusia.

B. Sejarah Pluralitas dalam Islam
Berkaitan antara pluralitas dengan Islam, sejarah membuktikan
betapa pluralitas memiliki basis teologis dan etik yang kuat dalam
sejarah perkembangan pemikiran Islam, khususnya perkembangan
pemikiran hukum Islam di masa lampau. Peradaban Islam yang
muncul beberapa abad yang silam bukanlah merupakan peradaban
yang berdiri sendiri, terpisah dan tidak ada kaitan atau
hubungannya dengan peradaban yang timbul pada masa
sebelumnya.

Sejarah mencatat bahwa peradaban Islam dibangun di atas
butiran-butiran peradaban lain yang muncul pada masa
sebelumnya, khususnya peradaban Yunani. Berkat terjalinnya
hubungan dalam pergaulan sehari-hari antara kaum muslimin
dengan bangsa-bangsa lain di wilayah ikoumene (daera-daerah yang
sebelumnya memiliki peradaban tinggi, seperti Irak) serta upaya
penerjemahan secara besar-besaran buku-buku filsafat Yunani ke
dalam bahasa Arab, khususnya pada masa pemerintahan Islam
berati di tangan penguasa dan Dinasti Abbasiyah. Pada saat itu
Bagdad, yang menjadi ibu kota Dinasti Abbasiyah, menjadi pusat
peradaban dunia, yang ditandai dengan didirikannya bait al-ḥikmah,
sebuah lembaga yang di dalamnya terdapat akademi dan lembaga



penerjemahan pada masa pemerintahan Khalifah al-Makmun (w.
833 M).

Selain hal tersebut, dalam kaitannya dengan pertumbuhan dan
perkembangan pemikiran hukum Islam, pada masa itu telah
muncul mujtahid-mujtahid besar yang dikemudian hari melahirkan
mazhab-mazhab fikih yang berbeda-beda antara satu mazhab
dengan mazhab lainnya. Perbedaan pendapat dan pandangan
antara mujtahid-mujtahid besar tersebut mencerminkan adanya
pluralitas dari hasil ijtihad yang mereka lakukan. Meskipun mereka
tetap terangkum dalam satu kerangka besar, yaitu syariat Islam,
tempat para fukaha meletakkan dan menyandarkan hasil-hasil
upaya ijtihad dan mazhabnya.

Dapat dikatakan bahwa pluralitas dan perbedaan telah terjadi
dalam ranah internal agama Islam dengan lahirnya berbagai
mazhab atau aliran dan kelompok di dalam Islam. Hal tersebut
yang menjadikan Islam sā1iḥ Ii kull zamān wa makān (sesuai dengan
segala waktu dan tempat).

Jika memperhatikan karya-karya para ulama terdahulu, maka akan
ditemukan betapa beranekaragamnya buku-buku fikih, tafsir dan
lain-lain. Hal itu merupakan hasil jerih payah para ulama terdahulu
dalam upaya memahami wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi
saw. dalam rangka kebaikan dan kemaslahatan manusia. Kondisi ini
menunjukkan bahwa para ulama masa lampau telah mengapresiasi
pluralitas, kemajemukan dan perbedaan. Bagi ulama, pluralitas dan
perbedaan yang muncul ke permukaan dengan lahirnya
pandangan-pandangan, pendapat-pendapat dan gagasan-gagasan
yang beragam yang tergambar dalam bentuk karya-karya tulis



berupa “Kitab Kuning”. Perbedaan itu merupakan suatu hal yang
wajar dan lumrah dalam konteks kemajemukan, yang harus
diterima sebagai sesuatu yang alamiah, karena majemuk adalah
sunatullah. Dalam QS al-Lail 92: 4 Allah berfirman:

إنَِّ سَعۡیَكُمۡ لَشَتَّىٰ

Terjemahan:

Sungguh, usahamu memang beraneka macam.107

Ayat tersebut berarti upaya sungguh-sungguh dan memberikan arti
bahwa perbedaan yang menonjol dalam berbagai hal.108 Jadi, dapat
dipahami bahwa manusia dalam mengarungi hidup di dunia ini
memiliki usaha yang berbeda-beda. Apabila usaha yang dilakukan
itu berbeda maka hasilnya pun akan berbeda-beda pula. Sayid
Qutub, mengemukakan bahwa di alam ini terdapat
fenomena-fenomena alam yang beragam, di antaranya usaha yang
dilakukan oleh manusia itu bermacam-macam, yang pada
gilirannya akan menyebabkan jalan hidup yang mereka tempuh
juga berbeda-beda pula.109 Usaha yang dilakukan oleh manusia itu
beraneka ragam, baik motif, arah maupun basil dari usaha tersebut.
Hal ini disebabkan oleh faktor Iingkungan, kecenderungan dan

109 Qutb, Tashwir Al-Fanni Fi Al-Qur’an.
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kedalaman pengetahuan yang dimiliki, sehingga setiap seperti
berada dalam dunia sendiri. Akan tetapi, meski keadaannya seperti
itu, mereka tetap dalam kerangka kesatuan kemanusiaan.

Selain itu, keberadaan pluralitas dalam Islam dapat juga dilihat
ketika Nabi saw. berhijrah ke Madinah. Langkah awal yang
dilakukan Nabi saw adalah mempersaudarakan
pengikut-pengikutnya dan Makkah (muhājirīn) dengan
pengikut-pengikutnya dari Madinah (ansar), kemudian dilanjutkan
dengan langkah membangun masyarakat Madinah secara
keseluruhan atas dasar pluralitas, baik dan segi asal usul, suku dan
agama. Dengan demikian, maka Nabi saw. menjadikan pluralitas
sebagai paradigma kebijakan publik, sebagai ide dasar dan Piagam
Madinah. Piagam Madinah menurut dunia Barat dianggap sebagai
Konstitusi yang memuat ide pluralitas. Pada Piagam Madinah itu
diatur dasar-dasar kehidupan bersama dalam suatu masyarakat yang
bersifat majemuk. Setiap elemen, unsur atau kelompok yang ada di
Madinah pada saat itu diakui keberadaannya tanpa memandang asal
usul, suku dan agama yang dianut, bahkan mereka dianggap
sebagai umat yang satu, meski mereka memiliki latar belakang yang
berbeda-beda.110

Dapat dikatakan bahwa pluralitas merupakan titik temu berbagai
keunikan dan kekhususan yang ada di dalam setiap elemen yang
tergabung dalam suatu komunitas atau masyarakat yang bersifat
majemuk. Jika pluralitas merupakan faktor yang melahirkan

110 A. Qodri Azizy, Melawan Globalisasi, Reinterpretasi Ajaran Islam (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2003).



perbedaan maka faktor kesatuan kemanusiaan menjadi tali pengikat
bagi kesatuan mreka.111

Berdasarkan uraian yang dikemukakan, dapat dipahami bahwa pada
dasarnya pluralitas mengajak semua elemen yang berbeda-beda
dalam suatu masyarakat yang bersifat majemuk untuk lebih realistis
dalam melihat kehidupan ini. Pluralitas merupakan sesuatu yang
alami, sebagai suatu kenyataan yang ada di alam ini. Oleh karena
itu, yang dituntut dari setiap elemen yang ada, bukan hanya sekadar
pemahaman tentang adanya sesuatu yang lain yang berbeda, tetapi
juga pengakuan tentang keberadaan yang lain yang berbeda, seperti
keberadaan agama selain agama Islam. Dengan begitu elemen yang
berbeda-beda itu dapat menyatukan potensi mereka masing-masing
untuk bersinergi dalam mengatur kehidupan bermasyarakat yang
lebih bermartabat yang akan melahirkan peradaban.

C. Pluralitas sebagai Kodrat dalam Hukum Islam
Suatu kenyataan yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat
adalah adanya keanekaragaman dan kemajemukan dalam berbagai
segi kehidupan manusia, baik dalam aktivitas maupun daya cipta
dalam upaya mengaktualisasikan diri dan memenuhi kebutuhan
hidupnya serta dalam upaya memenuhi amanah yang telah
disandangnya sebagai khalifah Allah di atas bumi. Keanekaragaman
dan kemajemukan itu dapat dikatakan sebagai suatu hal yang alami,
yang dikehendaki Allah. Dalam hal ini QS al-Rum/30:22, Allah
menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan

111 Imarah, Al-Islami Wa Al-Ta‘addudiah, Al-Ikhtilaf Wa Al-Tanawwu‘i Fi Itar Al-W
Ihdah, Abdul Hayyie Al-Kattanie: Islam Dan Pluralitas, Perbedaan Dan Kemajemukan
Dalam Bingkai Persatuan.



Allah adalah adanya langit dan bumi serta beraneka ragamnya
bahasa dan warna kulit manusia. Demikian pula dalam QS
al-Hujurat/49:13, dikemukakan bahwa manusia terdiri dan laki-laki
dan perempuan, terdiri dan berbagai bangsa dan suku, dengan
tujuan agar mereka saling mengenal, sehingga dapat saling
menghormati satu sama lain tanpa memandang latar belakang
mereka masing-masing. Oleh karena itu, dalam konteks ini,
kemajemukan atau pluralitas merupakan suatu sistem nilai yang
mengharuskan setiap orang dalam suatu kemajemukan
mengapresiasi seluruh bentuk kemajemukan dengan cara
menerima kemajemukan tersebut sebagai rahmat Allah dan suatu
realita yang sungguh-sungguh ada dan nyata serta melakukan
seluruh kebajikan sesuai watak, bakat dan orientasi masing-masing.

Dengan demikian, keanekaragaman dan kemajemukan cara
pandang, orientasi dan pola hidup yang melahirkan pluralitas
pandangan dan pendapat dalam kehidupan manusia, bahkan
menimbulkan pluralitas mazhab, seperti kemajemukan mazhab
hukum Islam, merupakan suatu hal yang wajar dan tidak perlu
dikhawatirkan, apalagi dicurigai dan dilarang. Justru, kemajemukan
tersebut dapat menjadi motivator bagi elemen-elemen yang
berbeda-beda itu untuk berjuang dan berkompetisi dalam
mencapai dan mewujudkan kebaikan tertinggi dalam kehidupan ini.
Hal ini dibuktikan imam-imam mazhab pada masa lampau, ketika
para imam mazhab itu berupaya sungguh-sungguh (berijtihad),
sesuai latar belakang dan orientasi mereka masing-masing, dalam
upaya memahami nas dan merespon persoalan yang muncul di
tengah-tengah masyarakat.



Berangkat dari kenyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa
kemajemukan atau pluralitas, di samping merupakan sesuatu yang
alamiah, juga memiliki basis teologis yang kuat di dalam Islam.
Pluralitas merupakan sesuatu yang sengaja dihadirkan Tuhan di
alam ini. Pluralitas adalah sunatullah. Karena itu, manusia diberi
kebebasan untuk memilih jalan yang dipandangnya baik dan
mengemukakan pendapat secara terang dan bertanggung jawab.
Oleh karena itu, pluralitas meniscayakan eksistensi yang sama
terhadap seluruh pandangan yang beraneka ragam itu. Dalam hal
ini, dibutuhkan ketulusan dalam berhadapan dengan yang lain yang
berbeda. Dengan kata lain, dalam pluralitas, diperlukan sikap
inklusif, keterbukaan dan dialog dalam rangka saling memahami
dan mengerti satu sama lain, yang akan melahirkan sikap saling
menghormati dan saling mengapresiasi satu sama lain.

Di sinilah relevansi ungkapan yang sangat terkenal di kalangan
ulama fikih, seperti yang dikemukakan Ibnu Hajar al-Haitami:

“Mazhab kami benar, tetapi mengandung (kemungkinan) keliru, dan
mazhab yang menyalahi (selain) kami keliru mengandung
(kemungkinan) benar”.112

Ungkapan itu dapat ditafsirkan bahwa para imam mazhab telah
menyadari bahwa pluralitas pandangan dan pendapat di antara
mereka merupakan sunatullah dan alaimiah. Hasil ijtihadnya sebatas
upaya manusia yang memiliki sifat nisbi, sehingga peluang
kebenarannya sebanding dengan peluangnya untuk keliru atau

112 Ibnu Hajar Al-Haitami, Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, Juz 10 (Kairo: Dar
a-Kutub al-‘Ilmiah, n.d.).



salah. Karena, yang mutlak benar hanya yang berasal dan Allah
semata. Oleh karena itu, bagi para imam mazhab tidak menjadi
pantangan untuk mendatangi dan berguru kepada imam mazhab
lain. Misalnya Imam al-Syafi’i berguru kepada Imam Malik dan
Imam Abu Yusuf, sementara Imam Ahmad berguru kepada Imam
al-Syafi’i.

Suatu ketika, Imam Ahmad, yang dikutip Jalaluddin Rahmat
mengatakan: “Tidak pernah ada orang yang melewati jembatan
Khurasan lebih utama dari Imam Ishaq”, walaupun diketahui
bahwa terdapat banyak perbedaan antara Imam Ahmad dengan
Imam Ishaq, tetapi bagi Imam Ahmad perbedaan pendapat yang
ada di antara keduanya merupakan sesuatu yang biasa, wajar dan
alami.113 Keduanya menyadari bahwa meskipun teidapat
perbedaan, namun hal yang menjadi pegangan bagi mereka adalah
komitmen. Maksudnya, dalam berinteraksi dengan berbagai macam
pendapat, tidak saja dituntut untuk bersikap terbuka dan
menghormati pendapat orang lain yang berbeda, juga harus
commeted terhadap pendapat yang dianutnya dan dipegangi atau di
ikuti.

Dengan demikian, para imam mazhab memperlihatkan suatu
gambaran atau tradisi yang baik tentang bagaimana menyikapi
kemajemukan atau pluralitas pandangan yang beragam. Pluralitas
akan memberikan suatu kemungkinan untuk saling tukar pendapat
dan penglaman melalui pengembangan jaringan kerja yang bersifat
dialogis, yang bertujuan memperkaya budaya dalam rangka

113 Jalaluddin Rakhmat, Dahulukan Akhlak Di Atas Fikih (Bandung: Mizan,
2007)., h. 61.



menghadapi dan merespons persoalan tentang kelangsungan hidup
manusia dalam masyarakat yang plural. Konteks keberadaan
pluralitas mazhab yang mencerminkan adanya pluralitas hukum
Islam.



BAB IV
AL-DARŪRIYĀT AL-KHMAS DAN

PROBLEMATIKANYA
A. Memahami Konsep al-Darūriyāt al-Khams
Darūriyāt menurut bahasa berarti pokok atau penting. Al-darūriyāt
(primer) adalah sesuatu yang amat diperlukan dalam kehidupan
keagamaan atau keduniaan manusia dalam arti apabila itu tidak ada,
rusaklah kehidupan manusia dan akan menimbulkan siksaan di
akhirat kelak.114 Atau adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan
yang bersifat essensial bagi kehidupan manusia.115 Maksudnya
kemaslahatan-kemaslahatan yang kepadanya bersandar kehidupan
manusia dan eksistensi masyarakat. Jika kemaslahatan itu tidak ada
maka akan terjadi ketidak stabilan, kerusakan dan kesengsaraan di
dunia dan akhirat.

Darūriyāt ini mencakup masalah dasar-dasar ibadah, adat kebiasaan
dan muamalat, maka masalah pokok ibadah dari aspek perbuatan
yang harus dilaksananakan untuk memelihara agama, seperti
beriman, mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat,
membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji dan lain
sebagainya, yang termasuk dalam hal-hal yang wajib dikerjakan.

Masalah adat kebiasaan meliputi hal-hal yang dapat memelihara
jiwa dan akal, yaitu makan, minum, sandang dan papan, dan lain

115Fathurrahman Djamil, Metode Majlis Tarjih Muhammadiayah (Jakarta: Logos,
1995), h.40.

114Muhamma Mawardi Djalaluddin, al-Maslahah al-Mursalah dan Pembaharuan
Hukum Islam (Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh) (Yogyakarta: Kota
Kembang, 2009), h. 95.



sebagainya. Dari sudut pandang Darūriyāt dalam hal muamalat
adalah memelihara keturunan dan harta, termasuk juga memelihara
jiwa dan akal.

Sedangkan al-Darūriyāt al-khams yang dimaksud disini adalah “lima
hal yang sangat dibutuhkan”, sedangkan ulama us}ul fikih
mendefinisikannya sebagai lima prinsip yang pemeliharaan
eksistensinya sangat dibutuhkan manusia dan sangat berbahaya bila
diabaikan yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan
memelihara harta.116

Pengertian tersebut memberikan penjelasan bahwa al-Darūriyāt
al-khams yang dimaksud dalam Islam merupakan pemeliharaan
terhadap nilai-nilai kehidupan seluruh umat manusia untuk
mewujudkan kemaslahatan bersama serta menunjukkan kepada
seluruh umat bahwa Islam merupakan agama yang mampu
memberikan rahmat bagi seluruh alam

B. Kemunculan Istilah al-Darūriyāt al-Khams
Istilah al-darūriyāt al-khams berasal dari penjabaran maqāsid syarī’ah,
atau merupakan salah satu bagiannya. Memahami al-darūriyāt
al-khams secara utuh tentu harus mengetahui asal atau sejarah
munculnya istilah tersebut, karena berasal atau merupakan bagian
dari pada maqāsid syarī‘ah maka perlu dijelaskan terlebih dahulu
secara rinci apa yang dimaksud dengan maqāsid syarī’ah.

Al-Syatibi merupakan peletak dasar ilmu maqāsid sehingga wajar
jika kemudian al-Syatibi disebut-sebut sebagai bapak maqāsid

116 Abdul Aziz Dahlan dkk, Ensiklopedi Hukum Islam.



syarī’ah. Al-Syatibi juga yang pertama menyusun maqāsid syarī’ah
secara sistematis, sehingga maqāsid lebih komunikatif dikalangan
sarjana muslim. Namun demikian, maqāsid pada dasarnya sudah
muncul jauh sebelum al-Syatibi menulis teori tersebut dalam kitab
al-Muwāfaqāt-nya. Setidaknya ada dua pendapat tentang sejarah
munculnya maqāsid syarī’ah sebagaimana dipaparkan oleh al-Raisūni
dan Hammadi al-Ubaidi, sebagai berikut:

1. Menurut al-Raysuni, maqāsid digunakan pertama kali oleh
al-Turmuzi al-Hakim, cendekiawan muslim yang hidup
pada abad 3 H. Istilah maqāsid tersebut digunakan oleh
al-Turmuzi dalam beberapa kitabnya, antara lain al-Salah wa
Maqāiduhu, al-Hajj wa Asrāruhu, al-’Illah, al-’Iāl al-Syarī’ah dan
al-Furūq. Setelah itu, maqāsid dibahas juga oleh beberapa
tokoh, antara lain Abu Mansur al-Maturidi, Abu Bakar
al-Qaffal al-Syasyi, Abu Bakar al-Abhari dan al-Baqillani.117

2. Sedangkan menurut Hammadi al-Ubaidi, tokoh yang
menggagas pertama kali tentang maqāsid adalah Ibrahim
al-Nakhai (wafat 96 H). Al-Nakhai adalah tabi’in, yang juga
kemudian menjadi guru tidak langsung dari Imam Abu
Hanifah. Setelah al-Ubaidi, maqāsid kemudian dielaborasi
lebih lanjut oleh al-Gazali, Izzuddin Abdussalam,
Najmuddin al-Tufi dan yang terakhir adalah al-Syatibi.118

118Asep Saepulloh Darusmanwiati, Imam Syathibi: Bapak Maqashid asy-Syari’ah
Pertama, dalam www.islamlib.com.

117 Ahmad Al-Risuni, Al-Ijtihad: Al-Nash, Al-Waqi, Al-Mashlahah (Damaskus: Dar
al-Fikr, 2000).



Ada pula yang menulis sejarah maqāsid dengan membaginya
menjadi dua tahapan. Tahap pertama adalah maqāsid pada fase
sebelum Ibnu Taimiyah, sedangkan fase kedua adalah maqāsid pasca
Ibnu Taimiyah. Pada sisi yang lain, sejarah maqāsid dapat dibagi
menjadi tiga fase. Pertama; fase kenabian Muhammad saw., fase ini
adalah fase pengenalan maqāsid syarī’ah yang terdapat dalam
Al-Qur’an dan sunah dalam bentuk sinyal-sinyal beku yang belum
tercairkan, atau hanya dalam bentuk pandangan-pandangan tersirat
yang belum diteorikan. Kedua; fase sahabat dan tabiin terkemuka.
Pada masa ini mulai diletakkanlah batu pertama perkembangan
sejarah maqāsid. Ketiga; atau yang terakhir adalah fase teoritisasi
maqāsid yang banyak diolah para cendekiawan muslim.119

Dengan mengesampingkan perbedaan pendapat tentang asal-usul
teori maqāsid namun benang merahnya adalah bahwa teori tersebut
memang telah muncul jauh sebelum al-Syatibi mengintrodusirnya.
Hanya saja al-Syatibi menyajikan kembali teori tersebut dalam
sebuah desain yang lebih tertata, communicated dan dapat diterima
oleh banyak kalangan umat Islam. Teori maqāsid dipopulerkan oleh
al-Syatibi melalui salah satu karyanya yang berjudul al-Muwāfaqāt fī
Usūl al-Syarī‘ah, sebuah kitab yang ditulis sebagai upaya untuk
menjembatani beberapa titik perbedaan antara ulama-ulama
Malikiyah dan ulama-ulama Hanafiyah.120 Dalam kajian ilmu ushul

120 Abu Ishaq Al-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari‘ah Juz II (Kairo:
Maktabah al-Taufiqiyah, 2003).

119Untuk selengkapnya lihat dalam Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi, Maqasid
al-Syari’ah ‘inda Ibn Taimiyyah (Yordan: Dar al-Nafais, 2000), h. 75-112.



fiqh teori maqāsid juga merepresentasikan sebuah upaya untuk
mengatasi fikih, karena ilmu ushul yang dibangun Imam Abu
Hanifah dan Imam al-Syafi’i masih terjebak dalam literalisme teks
dan kurang menyentuh aspek paling dalam sebuah teks. Al-Syatibi
melengkapi teori ushul fikih klasik tersebut dalam al-Muwāfaqāt dan
merumuskan maqāsid syarī’ah yang berpijak pada al-kulliyyah
al-khamsah.

Al-Qur’an diturunkan sebagai pedoman terhadap manusia untuk
melangsungkan kehidupan di dunia dan akhirat. Berkiatan dengan
itu, para ulama ushul fikih merumuskan konsep maqāsid syarī’ah
yang bermakna segala maksud dan tujuan-tujuan yang ditetapkan
oleh agama dan mewujudkan kemaslahatan dan menghindari
kemafsadatan.

Hukum Islam datang untuk melarang apa yang berbahaya dan
untuk menjaga dan menganjurkan apa yang bermanfaat untuk
manusia di dunia dan akhirat. Adapun yang dianggap mencedrai
tujuan-tujuan ini harus dihindari. Oleh karena itu, yang menjadi
bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmah dan
ilat ditetapkannya suatu hukum.121 Oleh al-Syatibi dinyatakan
senada dengan pandangan muktazilah bahwa Tuhan berbuat demi
kebaikan hambanya. Syariat ditetapkan untuk mewujudkan
kemasalahatan hamba-hambanya.122 Tujuan hukum harus diketahui
oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum

122 Al-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari‘ah Juz II.

121 Al-Risuni, Al-Ijtihad: Al-Nash, Al-Waqi, Al-Mashlahah.



dalam Islam secara umum dan menjawab persolan-persolana
hukum kontemporer yang kasus-kasusnya tidak diatur secara
eksplisit oleh al-Qur’an dan sunah. Lebih dari itu, tujuan hukum
harus diketahuai dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus
masih dapat diterapkan berdasarkan suatu ketentuan hukum,
karena adanya perubahan stuktur sosial, hukum tersebut tidak
dapat diterapkan. Dengan demikian pengetahun tentang maqāsid
syarī’ah menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya”.123

Salah satu bagian penting dari perlindungan dan pengakuan tujuan
hukum adalah pengakuan bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh
manusia di dunia dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak
absolut. Dengan kata lain, mencapai kemaslahatan selamanya
disertai dengan pengorbanan dalam batas maksimal maupun
minimal. Sebagai contoh hal-hal yang berkaitan dengan pangan,
sandang, dan sebagainya dalam mencapainya memerlukan
pengorbanan.124

Banyak perbuatan yang kelihatannya sangat memerlukan
pengorbanan tetapi juga dapat membuahkan kemaslahatan. Karena
itu, hal-hal apa saja, semua perbuatan dan proses dan efeknya
memiliki dua sisi yang berlawanan yakni maqāsid syarī’ah.

Dengan demikian, plus dan minus dari mafsadat dan maslahah adalah
sebuah perbandingan dalam penetapan tujuan hukum. Jika

124 Al-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari‘ah Juz II.

123Abd Rauf Amin, Mendiskusikan Pendekatan Marginal dalam Kajian Hukum Islam
(Yogyakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 45.



maslahat lebih dominan dari mafsadat dalam suatu kasus, maka itu
diperintahan untuk diwujudkan, tetapi jika mafsadat lebih dominan
dari pada maslahat, maka hal itu dilarang.125

Relatifitas maslahat dan mafsadat ditentukan oleh sebuah pradigma
yang telah mapan, dan bukan atas dasar pertimbangan
kemaslahatan manusia di dunia, pertimbangan utama dalam
menentukan kemaslahatan atas bahaya, beserta nilai-nilai hukum
yang mesti menyertai setiap perbuatan adalah berdasarkan
konstruksi dari sebuah sistem hukum yang berkenaan dengan
tingkah laku manusia, yaitu menyiapkan seseorang untuk hidup di
akhirat.

Mengarahkan manusia untuk melaksanakan perintah Tuhan, dan
mengendalikan keinginan dan hawa nafsu mereka, adalah alasan
yang sebenarnya dari diturunkannya syariat. Karena itu, perbuatan
apapun yang didasari pertimbangan pribadi dan bertentangan
denga teks ataupun semangat hukum adalah dilarang, melalui taklif
yang telah digariskan oleh Tuhan. Adapun pelaksanaan taklif
tersebut tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama
yaitu al-Qur’an dan sunah.

Upaya mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, para ahli
ushul fikih menampilkan konsep maqāsid syarī’ah sesuai dengan
telaah mereka masing-masing:

1. Al-Juwaini (419-478 H)

125Ibid.



Al-Juwaini adalah orang berperan dalam menegakkan konsep
maqāsid, ungkapan nya yang sangat populer, siapa yang tidak peka
pada indikasi maqāsid dalam hal-hal yang sifatnya perintah (awāmir)
atau larangan (nawāhī), maka orang itu dianggap tidak berkompeten
meletakkan dasar-dasar dan konsep syariah.126

Al-Juwaini membagi maqāsid dalam beberapa bagian:

a. Usul dibenarkan oleh rasio, karena dianggap menyangkut
kebutuhan pokok manusia, seperti menjaga nyawa manusia
menjadi alasan atau ilat legalitas hukum kisas.

b. Us}ul yang bertalian dengan hajat manusia secara umum,
namun tidak sampai pada derajat darūrī, seperti alasan yang
melatar belakangi sebagian besar tasarrufah al-syarī’ah.127

c. Sesuatu yang tidak sampai pada level darūriyāt dan hājiyāt, tetapi
bersifat anjuran untuk merelalisasikan hal-hal yang dianggap
mulia dan menjauhi segala kekurangan.

d. Usul yang tidak berkaitan langsung dengan hal-hal yang
darūrah dan hājiyāt, tetapi bertalian dengan hal yang sesuatu
yang dianjurkan (mandūb) bagian ini secara jelas menyatakan
sebuah perintah yang bersifat sunat.128

Berkaitan dengan itu, al-Juwaini memberikan penegasan bahwa
maksud syariat dari nas diperlukan indikator (qarīnah), indikator

128Ibid. h. 925.

127Ibid., h. 931.

126Al-Juwaini ‘Abd al-Ma’ali, al-Burhan fi Usul al-Fiqh, Jilid 1 (Cet. II; Kairo: Dar
Ansar, 1400 H) h. 295.



yang dimaksudkan adalah qarīnah hāliyah dan qarīnah maqāliyah.
Qarīnah hāliyah yakni indikasi dengan melihat kondisi tertentu
seperti merahnya muka adalah indikasi kemarahan seseorang.
Sedangkan qarīnah maqāliyah, yakni indikasi terhadap data yang
diperoleh melalui nas.

2. Al-Gazali (450-505 H)

Karya al-Gazali yang monumental dalam bidang ushul fikih yaitu
al-Mustasfā fī ‘Ilm al-Usūl. Terkait dengan masalah ini al-Gazali
mengurai secara kongkrit dengan susunan yang indah dan
menakjubkan tentang rangkaian maqāsid. secara garis besar dapat
diklesifikasikan menjadi dua yaitu maqāsid syarī’ah sebagai dasar
maslahat dan maqāsid syarī’ah sebagai dalil untuk mencapai seuatu
maksud.129

Maqāsid syarī’ah sebagai dasar maslahat adalah upaya menjaga
maksud syāri’ (otoritas obsolut yakni Allah) dalam lima hal yakni
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala hal yang
dapat mewujudkan dalam rangka tercapainya maksud tersebut
dinyatakan sebagai maslahat, dan semua hal yang dapat
menghalangi pencapaian maksud itu, maka dianggap sebagai
mafsadat. Maksud memelihara yang lima hal tersebut digolongkan
dalam beberapa tingkatan, adalah darūriyah: hājiyah, tahsīniyah.

Adapun maqāsid syarī’ah berkapasitas sebagai dalil untuk mencapai
suatu maksud adalah upaya memahami teks-teks syariah yang
terkadang tampil secara jelas dan tidak mengundang alternatif arti

129Al-Gazali, al-Mustasfa fi ‘Ilm al-Usul (Cet. I; Bairut: Da>r al-Kutub ‘Ilmiyah,
1993), h. 4.



selain yang terdapat dalam teks tersebut dan terkadang pula tampil
memberi peluang alternatif  sebagai arti.

3. ‘Izz al-Din bin ‘Abd al-Salam (577-660 H)

‘Izz al-Din dalam karyanya Qawā‘id al-Ahkām fī Masālih al-Anām,
tergambar pemikirannya tentang maqāsid syarī’ah. Maqāsid syarī’ah
pada hakikatnya bertumpuh pada optimalisasi merealisasiakan
maslahat dan optimalisasi perlakuan tindakan preventif dari
mafsadat. Upaya ini dimanipestasikan dalam konsep taklif.130

Dalam hal ini, secara garis besar ada beberapa hal yang menjadi
penekanannya antara lain:

a. Kapasitas maslahat atau mafsadat bukanlah sesuatu hal yang
murni, sehingga suatu maslahat pastilah disertai dengan
mafsadat, begitu pula mafsadat disertai maslahat. Tampilnya
konsep seperti ini, dengan fitrah manusia, mereka dapat
mengetahuinya dengan mengadakan perbandingan antara
maslahat dengan mafsadat. Jika maslahat lebih dominan
(rājihah) dari mafsadat, perbuatan itu diperintahkan dan jika
mafsadat lebih dominan (rājihah) dari maslahat perbuatan itu
dilarang.131

b. Dalam hal yang bersifat duniawi dan ukhrawi, juga terdapat
campuran antara maslahat dan mafsadat namun demikian, ‘Izz
al-Din membedakan antara yang bersifat duniawi dengan

131Izz al-Din ‘Abd al-Salam, Qawa‘id al-Ahkam fi Masalih al-Anam.

130Izz al-Din ‘Abd al-Salam, Qawa‘id al-Ahkam fi Masalih al-Anam (Bairut: Dar
al-Ma’rifah, t.th.), h. 6.



spesifikasi berupa: pertama, darūriyah seperti makanan,
pakaian , dan tempat tinggal, kedua, hājiyah yang posisinya
antara bagian pertama dan ketiga, hal yang terakhir adalah
takmīliyah seperti makanan yang lezat, pakaian yang bagus,
rumah yang indah dan besar dan sebagainya. Sementara yang
bersifat ukhrawi yang berorentasi pada balasan dan pahala
terbagi pada; pertama, darūriyyat seperti mengerjakan perintah
(wājibāt) dan menjahui larangan (muharramāt), kedua, hājiyat
yang termanipestasi dalam amalan sunat muakad, ketiga
adalah takmīliyat yakni mengerjakan hal-hal yang kualitasnya
sunat yang lebih rendah dari sunat muakadah.132

Uraian ‘Izz al-Din untuk mengetahui sesuatu perbuatan, apakah
perbutan itu diperintahkan atau ditinggalkan, maka terletak sejauh
mana kemampuan manusia mengetahui tingkat kemaslahatan dan
kemudaratan yang ditimbulkanya tetapi apabila kemudaratan lebih
dominan maka harus ditinggalkan.133

Manusia dengan akal pikirannya senantiasa diperintahkan untuk
bersikap selektif dalam melakukan sesutau, hal tersebut merupakan
bagian terpenting dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia
sebab kebaikan dan keburukan manusia yang diperoleh
merupakan pilihan sendirinyi. Hukum yang ditetapkan oleh Tuhan
menjadi alat penunjang manusia dalam mengambil sikap, dan
kemaslahatan merupakan bagian terpenting yang ingin diraih oleh
setiap manusia.

133Izz al-Din ‘Abd al-Salam, Qawa‘id al-Ahkam fi Masalih al-Anam.

132Izz al-Din ‘Abd al-Salam, Qawa‘id al-Ahkam fi Masalih al-Anam h. 11



4. Syihab al-Din al-Qarafi (626-684 H)

Sumbangsih pemikiran al-Qarafi134 dalam pengembangan Usul
Fikih sangat berarti terutama dalam hal rasionalisasi disiplin ilmu
ini. Teori-teori yang tercakup dalam konsep masālih dan mafāsid
dikembangkan sedemikian rupa dalam kemasan yang lebih ilmiah
salah satu pemikirannya menyatakan, syariat yang agung ini
mencakup atas dua yang utama yaitu ushul dan furuk. Ushul terdiri
atas dua bagian: pertama. Ushul fikih yang bahan utamanya tidak
lain kecuali kaidah-kaidah hukum yang indikasinya berasal dari
teks-teks Arab secara khusus, dan segala hal yang ditimbulkan dari
lafal tersebut. Terkait dengan ini pula legalitas kias dan khabar serta
kreteria yang perlu dimiliki oleh mujtahid; kedua, yaitu dalam
bentuk qawā‘id al-kulliyah yang meliputi banyak rahasia-rahasia
hukum dan syariat”.

Al-Qarāfī memahami ushul syariat berarti mengenal rahasia-rahasia
hukum dan syariat, sementara rahasia-rahasia syariat ialah
pendalaman munāsabah masālihiyah yang hakikatnya mewujudkan
maslahat dan menghindarkan mafsadat. Mewujudkan maslahat
misalnya berupaya menjadi kaya untuk memanipestasikan perintah
zakat, dan menghindarkan maslahat misalnya mabuk menjadi
alasan dilarangnya mengkonsumsi segala yang memabukkan.135

135Abu al-‘Abbas Syihab al-Din Ahmad bin Idris bin ‘Abd al-Rahman al-Maliki
al-Syahir al-Qarafi, Syarh Tanqih Usul fi Ikhtisar al-Mahsul (Cet. I; Kairo: Dar
al-Fikr Litiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tazi, 1393 H), h. 397.

134Tentang biografi para ahli ushul fikih dapat dilihat dalam kitab Sya’ban
Muhammad Isma‘il, Usul al-Fqh; Tarikhuhu Warijaluhu (Cet. II; Kairo: Da>r
al-Salam, 1998).



5. Imam al-Amidi (551-631 H)

Imam al-Amidi dalam al-Ihkām memberikan keterangan bahwa
sesungguhnya tujuan dari disyariatkannya hukum adalah untuk
mencapai manfaat dan menghindari kemudaratan atau gabungan
keduanya.136

6. Al-Syatibi (720-790 H)

Al-Syatibi mendefenisikan bahwa syāri’ (Allah) telah menentukan
syariat untuk menegakkan kemaslahatan akhirat dan kemaslahatan
dunia.137 Sebenarnya al-Syatibi tidak mengambil perhatian untuk
mendefinisikan maqāsid dalam bentuk jāmi’ māni’ dan terbatas, akan
tetapi, al-Syatibi hanya memperkenalkan maqāsid lewat penjabaran
teori-teorinya yang meluas.

7. Muhammad Tahir Ibn ‘Asyur (1879-1973 M)

Muhammad Tahir Ibn ‘Asyur memberikan defenisi terkait maqāsid
syarī’ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diinginkan
oleh Tuhan pada segala kondisi tasyrik, keinginan tersebut tidak
hanya terbatas pada satu macam hukum syariat, tetapi semua
bentuk hukum syariah yang tujuan dan maknanya termasuk di
dalamnya. Juga termasuk makna-makna hukum yang tidak terekam

137Al-Syatbi, h. 30.

136‘Ali ibn Muhammad Al-Amidi, Al-Ihkam fi Usl al-Ahkam, Juz III (Kairo, Dar
al-Sami’i, t.th.), h. 271.



dalam berbagai macam hukum, akan tetapi terekam dalam
bentuk-bentuk yang lain.138

8. Yusuf  al-Qaradawi

Yusuf al-Qaradawi mendefenisikan maqāsid syarī’ah bahwa
tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh nas-nas baik berupa perintah,
larangan serta ibāhāt (kebolehan). Tujuan itu ingin mengarahkan
hukum-hukum yang bersifat juziyah (parsial) pada seluruh aspek
kehidupan mukalaf.139

Berdasarkan dari beberapa definisi tersebut, maqāsid syarī’ah berarti
tujuan Allah swt. dan Rasul-Nya dalam merumuskan
hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat
Al-Qur’an dan sunah Rasulullah saw. sebagai alasan logis bagi
rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan
umat manusia

C. Level Maqāsid Syarī’ah
Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah
untuk mewujudkan kemashlahatan hamba dunia dan akhirat.
Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat,
kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang
dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan
hukum Islam.140 Hal senada juga dikemukakan oleh al-Syatibi, yang

140Ibn Qayyim, I’lam al-Muwaqi’in Rabb al- ‘Alamin, Juz III (Beirut: Dar al-Jail,
t.th.), h. 3. lihat juga Izzuddin Ibn ‘Abd al-Salam, Qawa‘id al-Ahkam fi Masalih

139Yusuf al-Qaradawi, Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Syari’ah; baina al-Maqasid
al-Kulliyah wa al-Nusus al-Juziyyah (Kairo: Da>r al-Syuru>q, 2006), h. 20.

138Muhammad al-Tahir Ibn ‘Asyur, Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyah (Cet. II; Kairo:
Dar al-Nafais, 2001), h. 12.



menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka
merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak satupun hukum Allah
yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai
tujuan sama juga dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat
dilaksanakan.141 Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia
dan akhirat itulah, maka para ulama ushul fiqh merumuskan tujuan
hukum Islam tersebut ke dalam lima misi, semua misi ini wajib
dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya
kemaslahatan. Kelima misi maqāsid syarī’ah /maqāsid al-khamsah142

142Dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang hirarki urutan
kelima daruriyyah ini bersifat ijtihadi bukan naqli, artinya ia disusun berdasarkan
pemahaman para ulama terhadap nas yang diambil dengan cara istiqra’ (induktif).
Dalam merangkai kelima daruriyah ini (ada juga yang menyebutnya
dengan al-kulliyyat al-khamsah), al-Syatibi terkadang lebih mendahulukan ‘aql dari
pada nasl, terkadang nasl terlebih dahulu kemudian ‘aql dan
terkadang nasl lalumal dan terakhir ‘aql. Namun satu hal yang perlu dicatat bahwa
dalam susunan yang manapun al-Syatibi tetap selalu mengawalinya
dengan din dan nafs lebih dahulu.

Dalam al-Muwafaqat I/38, II/10, III/10 dan IV/27 urutannya adalah sebagai
berikut: al-din (agama), al-nafs (jiwa), al-nasl (keturunan), al-mal (harta)
dan al-‘aql (akal). Sedangkan dalam al-Muwafaqat III/47: al-din, al-nafs, al-‘aql,
al-nasl dan al-mal. Dan dalam al-I’tisam II/179 dan al-Muwafaqat II/299: al-din,
al-nafs, al-nasl, al-‘aql dan al-mal.

Perbedaan urutan di atas, menunjukkan bahwa semuanya sah-sah saja karena
sifatnya ijtihadi. Para ulama ushul lainnya pun tidak pernah ada kata sepakat
tentang hal ini. Bagi al-Zarkasyi misalnya, urutan itu adalah: menurut
al-Amidi: al-din, al-nafs, al-nasl, al-‘aql dan al-mal (al-Amidi, Al-Ihkam, h. 252). Bagi
al-Qarafi: al-nufus, al-adyan, al-ansab, al-‘uqul, al-amwal atau al-a’rad (al-Qarafi,

141 Al-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari‘ah Juz II.

al-Anam, Juz II (Bairut: Dar al-Jail, t.th.), h. 72. Wahbah al-Zuhaili, Usul al-Fiqh
al-Islamiy, Juz II (Bairut: Dar al-Fikr, 1986), h. 1017.



dimaksud adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan
harta.143

Untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok itu,
al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat, yaitu maqāsid al-darūriyāt,
maqāsid al-hājiyāt dan maqāsid al-tahsīniyāt.144 Pengelompokan ini
didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Urutan level ini
secara hirarkis akan terlihat kepentingan dan signifikansinya,
manakala masing-masing level satu sama lain saling bertentangan.
Dalam konteks ini level darūriyāt menempati peringkat pertama
disusul hājiyāt dan tahsīniyāt.

1. Maqāsid al-Darūriyāt

144 Al-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari‘ah Juz II.

143Al-Ghazali, h. 20.

al-Furu‘, h. 391). Sementara menurut al-Ghazali: al-din, al-nafs, al-‘aql,
al-nasl dan al-mal, lihat al-Ghazali, al-Mustasfa,., h. 258.

Namun urutan yang  dikemukakan al-Gazali ini adalah urutan yang paling
banyak dipegang para ulama fikih dan ushul fikih berikutnya. Bahkan, Abdullah
Darraz, pentahkik al-Muwafaqat sendiri,  memandang urutan versi al-Gazali ini
adalah yang mendekati kebenaran.

Cara kerja dari kelima daruriyyat di atas adalah masing-masing harus berjalan
sesuai dengan urutannya. Menjaga al-din harus lebih didahulukan daripada
menjaga yang lainnya; menjaga al-nafs harus lebih didahulukan dari
pada al-‘aql dan al-nasl begitu seterusnya. Salah satu contoh yang dapat
dikemukakan adalah membunuh diri atau menceburkan diri dalam kebinasaan
adalah sesuatu yang dilarang sebagaimana bunyi teks dalam Q.S al-Baqarah.
Akan tetapi kalau untuk kepentingan berjihad dan kepentingan agama Allah,
menjadi boleh karena sebagaimana telah disinggung di atas bahwa menjaga
agama harus didahulukan dari pada menjaga jiwa. Oleh kerena itu, sebagian
besar para ulama membolehkan istisyhad para pejuang Palestina dengan
pertimbangan hukum tersebut.



Al-Darūriyāt (primer) adalah sesuatu yang amat diperlukan dalam
kehidupan keagamaan atau keduniaan manusia dalam arti apabila
itu tidak ada, rusaklah kehidupan manusia dan akan menimbulkan
siksaan di akhirat kelak.145 Atau adalah memelihara
kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial bagi kehidupan
manusia.146 Maksudnya kemaslahatan-kemaslahatan yang
kepadanya bersandar kehidupan manusia dan eksistensi
masyarakat. Jika kemaslahatan itu tidak ada maka akan terjadi
ketidak stabilan, kerusakan dan kesengsaraan di dunia dan akhirat.

Darūriyāt ini mencakup masalah dasar-dasar ibadah, adat kebiasaan
dan muamalat, maka masalah pokok ibadah dari aspek perbuatan
yang harus dilaksananakan untuk memelihara agama, seperti
beriman, mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat,
membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji dan lain
sebagainya, yang termasuk dalam hal-hal yang wajib dikerjakan.

Masalah adat kebiasaan meliputi hal-hal yang dapat memelihara
jiwa dan akal, yaitu makan, minum, sandang dan papan, dan lain
sebagainya. Dari sudut pandang Darūriyāt dalam hal muamalat
adalah memelihara keturunan dan harta, termasuk juga memelihara
jiwa dan akal.

Dengan demikian maka Darūriyāt seluruhnya ada lima macam,
yaitu:

146Fathurrahman Djamil, h.40.

145Muhamma Mawardi Djalaluddin, h. 95.



a. Memelihara agama yaitu memelihara dan melaksanakan
kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer,
seperti melaksanakan salat lima waktu. Kalau salat itu
diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama.

b. Memelihara jiwa yaitu memenuhi kebutuhan pokok berupa
makanan untuk mempertahankan hidup. Apabila kebutuhan
pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya
eksistensi jiwa manusia.

c. Memelihara akal dalam peringkat Darūriyāt, seperti diharamkan
meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan,
maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

d. Memelihara keturunan yaitu sebagaimana disyariatkan nikah
dan dilarang berzinah. Dan apabila kegiatan ini diabaikan
begitu saja maka akan berakibat eksistensi manusia akan
terancam

e. Memelihara harta dalam syariat tentang tata cara pemilikan
harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang
tidak sah.

Kelima hal tersebut ini berlaku secara universal dalam agama
apapun di dunia ini dan termasuk dalam darūrah ‘ainiyah. Karena
setiap pribadi muslim diwajibkan hal-hal tersebut di atas.

Al-Syatibi, membagi darūrah, kepada dua bagian, yaitu:

a. Darūrah yang ada porsi mukalaf di dalamnya, yang bersifat
segera dan urgen. Seperti, mewujudkan kemaslahatan diri dan
keluarganya dari makan, minum, pakaian dan papan serta



hal-hal lainnya yang dianalogikan kepadanya, seperti jual beli,
akad nikah dan lain-lain.147

b. Darūrah yang tidak ada porsi mukalaf di dalamnya, yang
bersifat segera dan urgen, baik fardu ‘ain  atau kifāyah. Seperti,
ibadah badaniyah atau ibadah māliyyah. Contohnya fardu ‘ain,
adalah taharah, salat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya.
Dalam hal fardu kifāyah, seperti, pemerintahan, peradilan, jihad
dan lain sebagainya yang bersifat kepentingan umum.148

2. Maqāsid al-Hājiyāt

Maqāsid al-hājiyāt adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia
untuk menghilangkan kesukaran dan menghindarkan diri dari
kesempitan dalam hidup. Sekiranya hal tersebut dikesampingkan,
maka mukalaf akan mendapatkan kesukaran dan kesempitan, akan
tetapi belum sampai pada tahap membahayakan.149

Maqāsid al-hājiyāt ini berlaku baik pada berbagai macam ibadah,
adat kebiasan, muamalat dan pada kriminal atau jinayat. Pada
ibadah, umpamanya, pada dispensasi mendapat keringanan, karena
sakit atau bermusafir, boleh meninggalkan puasa dan
menjamakkan salat dan memendekkannya. Pada masalah adat
kebiasaan, umpanya pembolehan berburu, dan memakan makanan
yang halal dan bergizi, dan lain sebagainya. Sedangkan pada

149‘Ali Hasbullah, Usul al-Tasyri‘ al-Islami (Kairo: Dar al-Ma‘arif, 1976), h. 335.

148Ibid.

147 Al-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari‘ah Juz II.



muamalah dan jinayah adalah seperti melaksanakan transaksi
qirād}, jual beli salam dan lain-lain. Pada jinayah, seperti hukum
sumpah atas pembunuhan berdarah (qasāmah) dan kewajiban
membayar diyat pembunuhan kepada keluarga pembunuh.

Penjelasan al-hājiyāt ini terbagi menjadi lima kelompok yaitu:

a. Memelihara Agama

Memelihara agama dalam peringkat al-hājiyāt yaitu melaksanakan
ketentuan agama dengan maksud untuk menghindari kesulitan
seperti salat jamak dan salat qas}ar bagi orang yang sedang
berpergian. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak
akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan
mempersulit bagi orang yang melakukannya.

b. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa dalam peringkat al-hājiyāt ini seperti
diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan
yang lezat dan halal. Apabila hal ini diabaikan maka tidak akan
mengancam eksistesi manusia melainkan hanya mempersulit
hidupnya.

c. Memelihara Akal

Memelihara akal dalam peringkat al-hājiyāt ini seperti dianjurkan
untuk menuntut ilmu pengetahuan. Apabila sekiranya hal tersebut
tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal akan tetapi akan
mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan
pengembangan ilmu pengetahuan.

d. Memelihara Keturunan



Memelihara keturunan dalam peringkat al-hājiyāt ini seperti
ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada
waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Apabila mahar
tersebut tidak disebutkan pada waktu akad maka suami akan
mengalami kesulitan untuk itu seseorang harus membayar mahar
misl. Sedangkan untuk masalah talak, suami akan mengalami
kesulitan apabila ia tidak menggunakan hak talaknya padahal situasi
rumah tangganya tidak harmonis lagi.

e. Memelihara Harta

Memelihara harta dalam peringkat al-hājiyāt ini seperti syariat
tentang jual-beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak
dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan
akan mempersulit orang yang memerlukan modal.

3. Maqāsid al-Tahsīniyāt

Adapun makna maqāsid al-tahsīniyāt adalah mengambil sesuatu yang
terlebih baik dari yang baik  menurut adat kebiasaan dan menjauhi
hal-hal yang jelek yang tidak diterima oleh akal yang sehat. Atau
dalam arti lain, al-tahsīniyāt adalah apa yang terhimpun dalam
batasan akhlak yang mulia. Baik dalam masalah ibadah, seperti
menghilangkan najis, melakukan berbagai macam cara dalam
bersuci, maupun dalam adat kebiasaan, seperti adab makan dan
minum. Begitu juga dalam hal muamalat, seperti dilarang jual beli
najis dan dicegah membunuh orang merdeka dengan sebab dia
membunuh budak pada masalah jinayat atau kriminal.

Adapun penjelasan al-tahsīniyāt ini juga terbagi menjadi lima pokok
yaitu :



a. Memelihara Agama

Memelihara agama dalam peringkat al-tahsīniyāt ini adalah
mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat
manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap
Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar
salat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Hal seperti itu
erat kaitannaya dengan akhlak terpuji. Dan apabila hal ini tidak
mungkin untuk dilakukan maka hal ini tidak akan mengancam
eksisitensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang
melakukannya.

b. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa dalam peringkat al-tahsīniyāt ini seperti ditetapkan
tatacara makan dan minum. Hal ini hanya berhubungan dengan
kesopanan dan etika dan sama sekali tidak akan mengancam
eksistensi jiwa manusia ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

c. Memelihara Akal

Memelihara akal dalam peringkat al-tahsīniyāt ini seperti
menghindarkan diri diri dari menghayal atau mendengarkan
sesuatu yang tidak berfaidah. Hali ini erat kaitannya dengan etika,
dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan dalam peringkat al-tahsīniyāt sebagaimana
disyariatkan khitbah dan walimah dalam perkawinan. Dan hal ini
dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Apabila
hal tersebut tidak dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi



keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan
perkawinan.

e. Memelihara Harta

Memelihara harta dalam peringkat al-tahsīniyāt ini seperti syariat
tentang jual-beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak
dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan
akan mempersulit orang yang memerlukan modal.

Tiga macam tingkatan maqāsid syarī’ah tersebut menimbulkan
pertanyaan, mengapa hanya tiga tingkatan bukan lainnya?, adapun
alasan yang menentukan tingkatan maqāsid syarī’ah itu terdiri dari
tiga yaitu berdasarkan pengamatan dan realitas bahwa setiap
pribadi atau masyarakat maslahatnya hanya terdiri dari tiga hal
tersebut yaitu darūriyah, hājiyah dan tahsīniyah saja.

Berdasarkan pada peringkat pentingnya tingkatan maqāsid syarī’ah
tersebut, maka maslahat darūriyāt menempati tingkatan yang paling
tinggi dan harus didahulukan, karena bila hal tersebut diabaikan
dapat merusak pada sistem dan sendi kehidupan, dan tingkatan
selanjutnya adalah hājiyah dan terakhir adalah tahsīniyyah.

D. Universalitas Konsep al-Darūriyāt al-Khams
Al-Imam al-Gazali adalah perumus pertama  maqāsid yang meliputi
lima tujuan utama, pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan
harta. Rumusan lima maqāsid tersebut kemudian dikenal sebagai
al-darūriyāt al-khams,  al-kulliyat al-khamsah dan al-usūl al-khamsah. 
Kelima prinsip  yang juga merupakan keperluan asasi manusia itu
kemudian dipadatkan dengan satu kata yaitu maslahah,  dengan
implikasi bahwa gangguan terhadapnya adalah mafsadah
(kerusakan).   Para ulama umumnya menyepakati kelima-lima



objektif  tersebut,  meskipun ada perbedaan  dari segi
pengurutannya.  Menurut Imam al-Syatibi lima maqāsid tersebut
bersifat universal.   Namun, penetapan lima objektif tersebut
sebenarnya bukanlah penetapan akhir,   karena itu ada  ulama
(al-Qarafi, al-Tufi, al-Subki dan al-Syawkani) yang menambahnya 
menjadi enam dengan memasukkan  al-ird (marū’ah atau
kehormatan diri).  Sementara itu dalam wacana masa kini tentang
maqāsid syarī’ah,  ada penambahan dan pengembangan kepada lima
objektif tersebut.  Pada masa kini sedang bangkit kegairahan dalam
pengkajian maqāsid. Fenomena inilah yang disebut oleh al-Raysuni
sebagai al-sahwah al-maqāsidiyah (kebangkitan kembali pemikiran
maqāsid).150

Pada era perubahan dan perkembangan pesat dalam berbagai
bidang, dan timbulnya isu-isu baru yang memerlukan penyelesaian
syar’I,  para ilmuwan muslim terpanggil untuk berijtihad,   untuk
itu mereka harus memahami sedalam mungkin tentang maqāsid.
Maqāsid menempati posisi yang sentral dalam ijtihad dan
istinbat.151  Di tengah  berkembangnya kesadaran  baru tentang
pentingnya  maqāsid tersebut yang memunuculkan tokoh-tokoh
seperti  al-Syaikh Muhammad al-Gazali,  Dr. Yusuf al-Qaradawi
dan lain-lain yang  menyuarakan keperluan memasukkan objektif 

151Abd al-Salam Balaji. Tatawwur ‘Ilm Usul al-Fiqh wa Tajadduduhu (Al-Mansurah:
Dar al-Wafa', 2007), h. 283-290.

150Al-Raysuni, Al-Fikr al-Maqasidi  Qawa`iduhu wa Fawa'iduhu ( Al-Mansurah:Dar
al-Kalimah li al-Nasr wa al-Tawzi, 2009), h. 146-148.



memelihara  kebebasan, dan memelihara keadilan ke dalam
komponen   maqāsid syarī’ah.

Wacana  masa kini tentang maqāsid syarī’ah memperlihatkan 
perkembangan baru dari segi gaya pandang.   Al-Raysuni misalnya,
melihat persoalan maqāsid dari perspektif  hak asasi manusia dan
mengangkat hak-hak asasi manusia sebagai tujuan al-maqāsid.  
Sementara itu Dr. Jamal al-Din Atiyyah mengganti istilah dari 
al-kulliyat al-khamsah ke al-Majallat al-Arba‘ah,    realisasi maqāsid
dalam empat ranah kehidupan. Yakni,   individu (al-fard), keluarga
(al-usrah),  umat (al-ummah), dan kemanusiaan (al-insāniyah).

Melaksanakan syariat  dalam  konteks kehidupan individu adalah
untuk merealisasikan objektif pemeliharaan jiwa raganya, akal
budinya, penghayatan agamanya, kehormatan dirinya, dan
keselamatan hartanya.  Konteks kehidupan kekeluargaan syariat
dilaksanakan untuk mencapai tujuan  pengaturan hubungan antara
dua jenis makhluk manusia (lelaki dan perempuan), kedamaian dan
kasih sayang, kejelasan nasab  keturunan,  komitmen keagamaan
(tadayyun religiosity), pemantapan keluarga sebagai sebuah institusi,
dan pengurusan harta keluarga secara benar.

Objektif murni syariat yang terkandung dalam al-darūriyah
al-khamsah tidak hanya untuk kepentingan individu,  tetapi harus
merata untuk seluruh umat manusia.  Ibn Ashur disebut sebagai
tokoh pertama yang memperingatkan hakikat tersebut.  Mungkin
peringatan inilah yang disambut oleh Dr. Jamal al-Din Atiyyah
dengan membuat uraian tentang aktualisasi maqāsid dalam berbagai
bidang kehidupan. Yaitu, perseorangan (individu),  kekeluargaan, 
keumatan, kemanusiaan dan dalam bidang kehidupan kolektif



(keumatan dan kemanusiaan), antara objektif (maqāsid) yang harus
direalisasikan antara lain:

Pertama, Objektif pencapaian keamanan, keselamatan  dan
kedamaian bagi seluruh warga dengan memberikan perlindungan
terhadap jiwa, kehormatan (maru’ah) dan harta benda,  menerusi
pelaksanaan undang-undang yang berkesan,  termasuk hukuman
yang setimpal terhadap sebarang pelanggaran aturan.  Untuk itu
juga harus  dilaksanakan langkah-langkah pendamaian sengketa
antara golongan, dan penertiban  terhadap pemicu lahirnya
pertikaian antara kelompok.

Kedua, Objektif penegakan keadilan dalam semua bidang menerusi
pelaksanaan syariat.  Justru,  syariat pada hakikatnya tidak lain
adalah wujud keadilan Ilahi  terhadap hamba-hamba-Nya.
Keadilan  adalah ajaran maqāsid yang utama, dan keadilan juga 
adalah ajaran yang menjadi esensi semua agama samawi 
sebagaimana yang terungkap dalam QS al-Hadid/57:25.

بَ وَٱلۡمِیزَانَ لیَِقوُمَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ تِ وَأنَزَلۡنَا مَعَھُمُ ٱلۡكِتَٰ نَٰ لَقَدۡ أرَۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَیِّ

Terjemahan:

Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti yang
nyata dan kami turunkan kepafa mereka kitab dan neraca
(keadilan) agar manusia dapat berlaku adil.152

Ibn Taimiyah berpendapat dalam kaitannya tentang keadilan bahwa
pertolongan Allah tersalur kepada negara yang adil,  meskipun

152 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya.



kafir;   dan tidak tersalur kepada negara yang zalim,  meskipun
Muslim.   Keadilan yang boleh membawa survival dunia meskipun
bersama kekafiran.  Sebaliknya  kezalimanlah yang membawa
kehancuran meskipun bersama Islam.153

Keadilan tidak hanya terbatas di kalangan sesama muslim,  tetapi
meliputi seluruh warga masyarakat, termasuk yang bukan muslim. 
Mereka  berhak mendapat pelayanan yang adil berdasarkan
hak-hak asasi manusia.  Maenurut perspektif Islam, seperti yang
dinyatakan oleh Muhammad Imarah,   apa yang disebut sebagai
"hak-hak asasi" kemanusiaan itu pada hakikatnya bukan hanya
hak,  tetapi darūriyat atau keperluan asasi yang tidak boleh
dipisahkan dari kemanusiaan.

Selain itu mereka juga berhak dilayani sebagaimana layaknya, 
sesuai dengan status mereka sebagai warganegara.   Pengkelasan
warga bukan muslim ke dalam kategori zimmī, harbī dan muahid
sudah tidak relevan lagi kerana realitas sejarah telah berubah. 
Dasar pengkategorian tersebut telah kehilangan justifikasi
hukumnya,  dan kerana itu status mereka adalah warganegara. 
Realitas tersebut yang mendasari perbincangan Fahmi Huwaydiy
dalam bukunya Muwātinun la Zimmiyyun.

Demikianlah  hakikat keadilan sebagai maqāsid atau objektif utama
syariat yang wajib dilaksanakan terhadap siapapun, termasuk
musuh sebagaimana yang diisyaratkan dalam QS al-Ma'idah/5: 8.

153http//www.wadah.org.my/laporan/program/69.info wadah.html



كُمۡیَوَلاَ قۡوَىٰۖأقَۡرَبُھُوَٱعۡدِلوُاْتَعۡدِلوُاْۚألاََّعَلَىٰٓقَوۡمٍشَنَ أَنُیَجۡرِمَنَّ قوُاْللِتَّ وَٱتَّ

َ خَبِیرُۢ بِمَا تَعۡمَلوُنَ َۚ إنَِّ ٱ�َّ ٱ�َّ

 Terjemahan:

Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena (adil) itu lebih
dekat kepada takwa dan bertakwalah keapda Allah, sungguh, Allah
Mahateliti dengan apa yang kamu kerjakan.154

Ketiga, Objektif pemeliharaan agama dan akhlak dengan
menjadikannya bagian dari sistem kehidupan kolektif warga
masyarakat. Maksud dari pemeliharaan agama tidak hanya
pengawalan prinsip-prinsip agama dari kerusakan dan
pencemaran,  tetapi juga pemeliharaannya dari segi pengamalan
dan penghayatannya (iqāmat al-dīn).  Untuk itu harus ada dasar dan
tindakan   meningkatkan tahap religiosity masyarakat. Hakikat
kepentingan akhlak sebagai salah satu maqāsid yang utama sesuai
dengan peran Nabi yang di utus sebagai penyempurna akhlak.

Pensyariatan hukum-hukum dalam segala bidang, ibadat,
munakahat, muamalat,  jinayat, semuanya mengandungi hikmah
dan motif  penyucian jiwa dan pembinaan akhlak mulia.

Keempat, Objektif kerjasama dan saling bantu (al-ta’āwun ‘’alā al-birr)
direalisasikan sebagai kelanjutan pembinaan semangat ukhuwah
imāniyah dan ikatan  kemanusiaan.  Untuk merealisasikan objektif

154 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya.



kerjasama dan semangat kasih sayang itu kemudian disyariatkan 
hukum-hukum kemasyarakatan seperti zakat, sedekah, wakaf dan
berbagai bentuk infaq lainnya.    Kerjasama demi kebaikan
bersama  harus meliputi seluruh warga,  Muslim dan
nnon-Muslim.   Fenomena kemajemukan (ikhtilaf/plurality) harus
disikapi secara positif sebagai ayatullah atau tanda kebesaran
Tuhan,  tanda yang mengisyaratkan adanya hikmat, rahmat  dan
manfaat.    Manusia dari berbagai kelompok dan golongan pada
hakikatnya adalah keluarga besar yang saling memerlukan. 
Kemajemukan adalah sumber kekayaan dan kekuatan.   Objektif
kerjasama dalam hal-hal kebaikan harus merentasi seluruh kaum
dan agama.   Nabi saw.  pernah menyatakan  rasa senang
berpartisipasi bersama kaum Arab pra-Islam untuk tujuan
keamanan. Kaitannya, ini  perlu dicatat bahawa Islam mewajibkan 
kesetiaan menepati janji (al-wafā' bi al-uhūd wa al-uqūd) baik itu
antara umat muslim ataupun dengan non-muslim.

Kelima, Objektif memelihara kewarasan akal dan membangun
budaya ilmu direalisasikan  tidak hanya dengan penegasaan
larangan meminum khamar  dan pengharaman bahan-bahan
perusak  akal sehat seperti narkoba dan sejenisnya,  juga harus
terus melakukan pengawalan fikiran rakyat dari keracunan
propaganda media penyebar fitnah dan kebohongan serta
pembebasan pemikiran rakyat dari belenggu  indoktrinasi ala
Firaun.

Untuk mencapai tujuan pencerdasan akal harus ada gerakan
melawan strategi pembodohan rakyat,  harus ada agenda mendidik
rakyat berfikir rasional  dan ilmiah, dan harus ada program
membina semangat cinta akan ilmu.  Kewajiban menuntut ilmu



seperti yang dianjurkan oleh Rasul saw. harus dilaksanakan dengan
pembinaan budaya ilmu.  Gerakan berfikir sebagaimana yang
difirmankan Allah dalam ayat-ayat kitab suci-Nya harus disikapi
dengan memberikan kebebasan berfikir dan pembukaan ruang
untuk berbeda pendapat.

Keenam, Objektif pemeliharaan  bumi dan pemeliharaan harta
rakyat dengan melaksanakan dasar pembangunan yang mapan, 
dan pengurusan harta rakyat berasaskan prinsip, nilai dan
hukum-hukum keagamaan. Objektif hifz al-māl (pemeliharaan
harta) harus diartikan sebagai  amanah penjagaan agar tidak hilang
atau binasa.  Larangan agama terhadap orang safih (bodoh)
mengurus harta harus difahami semangatnya,  yaitu pengurusan
harta (ekonomi) harus dipercayakan hanya kepada yang
berkompetensi.   Harta rakyat (yang pada hakikatnya adalah milik
mutlak Allah swt.) harus dikembangkan dan dibelanjakan demi
kesejahteraan rakyat,  dan bukannya dihabiskan untuk membiayai
proyek-proyek mewah, megah.

Pengertian hifz al-māl al-ummah (pemeliharaan harta umat) ialah
pelaksanaan dasar ekonomi kerakyatan,  ekonomi pemberdayaan
kaum mustadafīn, dan ekonomi pemerataan pembangunan negara.
Hal tersebut sejalan dengan yang sistem ekonomi kerakyatan yang
digagaskan oleh Bung Hatta yang dinilai oleh sebagian peneliti
sebagai gagasan ekonomi yang sejalan dengan maqāsid syarī‘ah.

Sebagaimana yang telah disebut bahawa maqāsid pada hakikatnya
adalah  maslahat al-‘ibād (maslahah  bagi manusia). Dengan
demikian merealisasikan maslah}ah yang sah berarti juga
merealisasikan maqāsid. Dalam perbincangannya tentang pemikiran



maqāsid (al-fikr al-maqāsidī), al-Raysuni mengangkat  isu faham,
semangat dan amalan demokrasi dalam hubungannya dengan
maslahah dan maqāsid syarī‘ah. Al-Raysuni mengatakan bahwa
apabila demokrasi diamalkan secara benar sebagai wasīlah yang
murni, tentu akan membawa maslahah kepada umat manusia, dan
hal tersebut termasuk dalam maqāsid syariat Islam.   Esensi
demokrasi tidak lain adalah pernyataan komitmen terhadap
keadilan dan persamaan. Al-Raysuni menyebutnya sebagai
persamaan yang adil.   Dengan definisi tersebut al-Raysuni
menyimpulkan bahawa ide demokrasi adalah sejati Islami.155

Islam sebagai agama terakhir dan penyempurna agama-agama
terdahulu memiliki peran khusus dalam membentuk tatanan
kehidupan masyarakat plural yang beradab. Islam datang tidak
untuk menjadi hakim yang keras dan kaku dalam menata
masyarakat, tetapi Islam datang sebagai agama yang lembut, santun
serta mengakui bahkan melindungi kemajemukan. Sebab, itulah
tujuan utama Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin.

155Al-Raysuni.



BAB V
IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM

TERHADAP MASYARAKAT PLURAL
A. Aktualisasi Konsep al-Darūriyāt al-Khams Kepada

Masyarakat Plural
Allah swt. menurunkan syariat-Nya untuk kemaslahatan umat
manusia. Bahkan sesungguhnya segala yang ada di dunia ini
diciptakan oleh Allah swt. untuk kepentingan manusia. Dernikian
pula hukum-hukum yang disyari’atkan-Nya bertujuan agar
kemaslahatan dapat terealisasi.

Maslahah yang dikehendaki oleh Islam tentunya maslahah yang
didukung oleh dalil nas al-Qur’an maupun hadis, ataupun maslahah
serupa dengan yang didapatkan dalilnya dalam al-Qur’an dan hadis
yaitu al-maslahah aI-mursalah. Dengan demikian, tentu segala bentuk
maslahah yang bertentangan dengan nas sarih adalah al-mas}lah}ah
al-mursalah yang wajib untuk ditinggalkan.

Secara umum maslahah yang didukung oleh dalil berupa nas adalah
maslahah yang wajib ditegakkan dengan tujuan untuk memelihara
lima pilar pokok kehidupan, yaitu agama. jiwa. harta, akal dan
keturunan. Kelima pilar pokok tersebut merupakan tujuan dari
seluruh syariat samawi bahkan syari’ah wad’iyah (hukum rumusan
manusia) pun berusaha untuk merealisasikannya.156 Kelima pilar
utama ini adalah dasar terciptanya maslahah yang lainnya, sehingga

156Muhammad Abu Zahrah, Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah.



segala maslahah yang tidak didapatkan dalam nas tetapi merupakan
penentu terwujudnya maslahah yang ada dalilnya dalam nas maka
maslahah itu harus dilaksanakan demi terpelihara kelima unsur
pokok tersebut.

Kelima unsur pokok maslahah tersebut merupakan sesuatu yang
paling mendasar dan sangat perlu untuk dijaga eksistensinya, dalam
kajian Islam istilah tersebut biasa disebut dengan al-masa}lah}at
al-darūriyāt atau al-darūriyāt al-khams adalah maslahah yang bersifat
esensial bagi manusia dan menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi
manusia. Jika maslahah ini rusak maka berakibat pada rusaknva
tatanan kehidupan manusia. Ibn Qudamah menyebut maslahah ini
dengan maslahat dar’u al-mafasid yaitu maslahah untuk menghindari
terjadinya mafsadah.157 A1-Gazali menjelaskan bahwa yang
dimaksud dengan al-maslahat al-darūriyāt adalah maslahah yang ada
hubungannya dengan lima unsur pokok dan maqāsid syarī’ah yaitu;
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.158

Kelima macam maslahah ini harus dipelihara karena bila terganggu
akan berakibat pada rusaknya sendi-sendi kehidupan. Sebagai
contoh dari maslahah ini adalah larangan membunuh dan hukuman
kisas untuk memelihara jiwa, larangan minum khamr dan hukuman
al-jald (dera) untuk mernelihara akal. larangan zina dan hukuman

158Al-Gazali, al-Mustasfa Min ‘Ilm al-Usul, Jilid I (Cet. II; Beirut: al-Risalah, 1997),
h. 417.

157Muhammad Amin al-Syinqiti, Muzakkirah Ushul al-Fiqh ‘Ala al-Nazir li Ibn
Qudamah (Misr: Dar al-Yaqin, 1999), h. 303.



had untuk memelihara keturunan, larangan mencuri dan
hukumman potong tangan untuk memelihara harta.159

Menurut al-Gazali bahwa segala bentuk larangan yang bertujuan
untuk memelihara lima unsur pokok maqāsid syarī‘ah merupakan
ajaran dan setiap agama yang menginginkan kemaslahatan bagi
umatnya. Itu sebabnya sehingga ajaran agama manapun sepakat
melarang kekafiran, pembunuhan, zina, pencurian, minuman
memabukkan.160 Adapun dalil yang dijadikan ulama dalam
menjadikan lima unsur pokok di atas sebagai maslahat darūiyāt
adalah bahwa bila mencermati keseluruhan dalil hukum, maka
semuanya bermaksud untuk memlihara kelima unsur pokok di atas.

Al-Syatibi berkata hahwa sudah menjadi kesepakatan seluruh umat
dan seluruh agama bahwa tujuan disyariatkannya hukum adalah
untuk mernelihara kelima unsur pokok kehidupan agama, jiwa,
keturunan, harta, akal. Seluruh umat wajib mengetahui dan
memeliharanya walaupun tidak didapatkan dalil khusus yang
dijadikan landasannya, akan tetapi dapat dipahami dan
keselarasannya dengan tujuan syariat.161

Kelima unsur tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat
menekankan pemeliharaan terhadap keberlangsungan hidup
seluruh umat manusia, tanpa memandang perbedaan status sosial,
suku, bahasa, bahkan perbedaan dari segi keyakinan atau agama.

161Al-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari‘ah Juz II..

160Al-Gazali.

159Al-Syinqiti, Muzakkirah, h. 303.



Islam diturunkan semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan
umat manusia, perbedaan-perbedaan yang hadir di tengah-tengah
masyarakat harus dimaknai sebagai bentuk kemaha kuasaan Allah
swt. dan hal tersebut sudah merupakan sunahnya yang tidak bisa
dihindari.

Islam sangat menghargai nilai-nilai pluralitas dan hal tersebut
bukanlah menjadi penghalang bagi siapapun untuk berinteraksi
dalam berbagai aspek kehidupan, selama manusia mampu
menjalankan kelima unsur tersebut. Penekanan kelima unsur
tersebut dalam aspek kehidupan manusia harus terus berjalan dan
umat Islam hususnya para cendikia, para ilmuan memiliki tanggung
jawab tersendiri dalam mewujudkannya. Pengajaran prinsip
tersebut harus dimulai pada diri sendiri kemudian kepada keluarga
selanjutnya kepada masyarakat secara umum. Hal ini bertujuan
untuk menunjukkan kepada manusia bahwa Islam adalah agama
yang indah agama yang damai, ajarannya mampu memberikan
kemaslahatan kepada siapa saja dengan kata lain Islam merupakan
agama yang mampu menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan
sebaliknya seperti yang sering dipertontonkan dan diberitakan
bahwa Islam adalah agama yang senang dengan peperangan, agama
anarkis, agama teroris yang menyebabkan orang menjadi takut
dengan Islam.162

Ketika umat Islam mampu mewujudkan kelima unsur tersebut
dalam kehidupannya serta mengajarkannya kepada seluruh
manusia dalam berbagai tatanan kehidupan, bukan hal yang tidak
mungkin apabila kedepannya Islam tidak hanya diterima dari segi

162Al-Syinqiti.



ajarannya yang berisifat sosial, tetapi lebih jauh Islam akan diterima
dari segi akidahnya.

B. Al-Darūriyāt al-Khams sebagai Rekomendasi Hukum Islam
terhadap Masyarakat Plural

Pada dasarnya tujuan utama disyariatkan hukum adalah untuk
memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari
kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat.163 Tujuan tersebut
hendak dicapai rnelalui hukum taklīf yang pelaksanaannya
tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama
(Al-Qur’an dan Hadis). Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan
di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian ahli usul fikih, ada
lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Al-Gazali
mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan maslahah adalah
“memelihara tujuan syari’at”.164

Lebih lanjut al-Gazali mengungkapkan bahwa tujuan syariat adalah:

Adapun yang menjadi tujuan syari’at untuk hamba Allah adalah
untuk memelihara lima unsur pokok yaitu agama. jiwa, akal
keturunan dan harta. Maka segala hal yang dapat memelihara
kelima. unsur pokok ini dapat digolongkan pada maslahah,
sebaliknya segala hal yang tidak dapat memelihara kelima unsur
pokok ini maka termasuk pada mafsadah, dan menghindarinya
adalah maslahah.165

165Al-Gazali.h. 417.

164 Al-Gazali.

163Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,
1997), h. 127.



Menurut al-Syatibi, penetapan kelima unsur pokok tersebut
didasarkan pada dalil-dalil al-Qur’an dan hadis. Dalil-daiI tersebut
berfungsi sebagai kaidah umum (al-qawā’id al-kulliyāt) dalam
menetapkan lima kaidah umum (al-kulliyāt al-khams ayat-ayat
al-Qur‘an yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-avat
Makkiyah yang tidak di-nasakh, dan ayat-ayat Madaniyah yang
mengukuhkan ayat-ayat Makkiyah, di antara ayat-ayat itu ada yang
berhubungan dengan kewajiban salat, larangan membunuh jiwa,
larangan meminum- minuman yang memabukkan, larangan
berzina dan larangan memakan harta orang lain dengan cara tidak
benar.166

Oleh karena itu dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan
al-kulliyāt al-khams termasuk dalil qat‘i maka dapat dikelompokkan
sebagai qat‘i,167 yang dimaksud dengan istilah qat‘i oleh al-Syatibi
adalah bahwa al-kulliyāt al-kahms dan segi landasan hukum, dapat
dipertanggung jawabkan sehingga dapat dijadikan sebagai dasar
dalam menetapkan hukum.168

Di antara dalil al-Qur’an yang menganjurkan perlunya mernelihara
lima unsur pokok maqāsid syarī‘ah adalah firman Allah swt dalam
QS al-An’am/6: 151-153:

مَمَاأتَۡلُتعََالوَۡاْ۞قلُۡ اۖبھِۦِتشُۡرِكُواْألاََّعَلیَۡكُمۡۖرَبُّكُمۡحَرَّ لدَِیۡنِشَیۡ ٔٗ وَبٱِلۡوَٰ

نٗاۖ دَكُمتقَۡتلُوُٓاْوَلاَإحِۡسَٰ نۡأوَۡلَٰ قٖمِّ حِشَتقَۡرَبوُاْوَلاَوَإیَِّاھمُۡۖنرَۡزُقكُُمۡنَّحۡنُإمِۡلَٰ ٱلۡفوََٰ

168Fathurrahman Djamil, h. 126.

167Ibid..

166 Al-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari‘ah Juz II..



مَٱلَّتيِٱلنَّفۡسَتقَۡتلُوُاْوَلاَبطَنََۖوَمَامِنۡھاَظھَرََمَا ُحَرَّ لكُِمۡبٱِلۡحَقِّۚإلاَِّٱ�َّ ذَٰ

ٰ�كُم حَتَّىٰأحَۡسَنُھِيَبٱِلَّتيِإلاَِّٱلۡیتَیِمِمَالَتقَۡرَبوُاْوَلاَتعَۡقلِوُنَلعََلَّكُمۡبھِۦِوَصَّ

هُۚۥیبَۡلغَُ قلُۡتمُۡوَإذَِاوُسۡعَھاَۖإلاَِّنفَۡسًانكَُلِّفُلاَبٱِلۡقسِۡطِۖوَٱلۡمِیزَانَٱلۡكَیۡلَوَأوَۡفوُاْأشَُدَّ

ِوَبعَِھۡدِقرُۡبىَٰۖذَاكَانَوَلوَۡفٱَعۡدِلوُاْ لكُِمۡأوَۡفوُاْۚٱ�َّ ٰ�كُمذَٰ تذََكَّرُونَلعََلَّكُمۡبھِۦِوَصَّ

ذَاوَأنََّ طِيھَٰ بلَُتتََّبعُِواْوَلاَفٱَتَّبعُِوهُۖمُسۡتقَیِمٗاصِرَٰ قَٱلسُّ سَبیِلھِِۚۦعَنبكُِمۡفتَفَرََّ

ٰ�كُم بھِۦِ لعََلَّكُمۡ تتََّقوُنَ لكُِمۡ وَصَّ ذَٰ

Terjemahan:
Katakanlah “marilah kubacakan apa yang kuharamkan atas kamu
oleh tuhanmu yaitu : janganlah kamu mempersekutukan sesuatu
dengan Dia, berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa dan
janganlah kamu membunuh anak–anak kamu karena takut
kemiskinan. Kami akan merberi rezeki dan kepada mereka, dan
janganlah kamu mendekati perbuatan–perbuatan yang keji, baik yang
nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu
baiklah kepada bunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya)
melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. demikian itu yang
diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). Dan
janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang
lebih bermanfaat. Hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah
takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban
Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu
oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu
dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan
janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut



kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada
mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan kepada
sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu
berkata. Maka hendakah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah
kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah yang dernikian itu
diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Dan bahwa (yang
Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus. Maka ikutilah
Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena
jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalanNya. yang
demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.169

Tiga ayat tersebut menjelaskan pentingnya memelihara kelima
unsur pokok maslahah. (janganlah kamu mempersekutukan sesuatu
dengan dia Allah) pada ayat tersebut mengandung makna pentingnya
menjaga agama. Ayat tersebut juga menyebutkan (dan janganlah
kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan) dan (dan
janganlah kamu membunuh jiwa), kedua penggalan ayat tersebut dapat
dijadikan dalil tentang pentingnya memelihara jiwa.

Adapun firman Allah swt dalam QS al-An’am/6: 152.

ىٰأحَۡسَنُھِيَبِٱلَّتِيإلاَِّٱلۡیَتِیمِمَالَتَقۡرَبُواْوَلاَ هۥُۚیَبۡلغَُحَتَّ ٱلۡكَیۡلَوَأوَۡفوُاْأشَُدَّ

وَٱلۡمِیزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ

Terjemahan:

169 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya.



Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara
yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah
takaran dan timbangan dengan adil.170

Ayat ini merupakan larangan mendekati harta anak yatim kecuali
yang bermanfaat dan anjuran menyempurnakan timbangan
maupun takaran. kedua-duanya merupakan isyarat pentingnya
memelihara harta.

Adapun anjuran memelihara akal dapat dipahami bahwa seluruh
perintah maupun larangan yang ada dalam ayat di atas tidak akan
dapat diwujudkan kecuali bagi yang akalnya dalam keadaan sehat.171

Sehubungan dengan dalil-dalil maslahah yang terdapat dalam
al-Qur‘an, Sayyid Qutub berkata bahwa banyak dijumpai dalam
al-Qur‘an larangan terhadap tiga kemunkaran secara berurutan
yaitu: syirik, zina dan membunuh jiwa. ini menunjukkan bahwa
ketiga kemunkaran di atas pada hakikatnya adalah pembunuhan.
Syirik adalah pembunuhan terhadap fitrah, zina adalah
pembunuhan terhadap masyarakat, membunuh jiwa adalah
pembunuhai terhadap individu. Sayyid Qutub menjelaskan bahwa
fitrah yang tidak berlandaskan tauhid adalah fitrah yang sudah
mati, begitu juga masyarakat yang hidup dengan perzinahan adalah
masyarakat yang sudah rusak, tidak ada yang diharapkan darinya
kecuali kehancuran. Akibat yang ditimbulkan oleh

171Muhammad Alyubi, Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyah (Cet. I; Riyad: Dar
al-Hijrah, 1998), h. 189.

170 Ibid.



kemunkaran-kemunkaran ini menjadikan Islam begitu tegas
memberikan ganjaran kepada pelakunya, karena sesunggunya Islam
sangat menginginkan masyarakatnya terhindar dari berbagai hal
yang menjadikan masyarakatnya hancur.172

Larangan-larangan yang berasal dari al-Qur’an merupakan
bagian-bagian dari hukum Islam, tentu larangan-larangan tersebut
bertujuan untuk menghindarkan seluruh manusia dari kerusakan
baik dunia maupun akhirat. Hal itu dapat terwujud apabila umat
Islam secara sungguh-sungguh mampu mengaplikasikan dalam
kesehariannya.

Islam dengan hukumnya dikatakan sebagai rahmatan lil‘alamin,
karena memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi
seluruh umat sebab di dalamnya memliki nilai-nilai plural yang
sangat tinggi serta sangat sejalan dengan maqāsid syarī’ah.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai pembidangan
hukum Islam, bila dilihat hukum Islam itu sangat sejalan dengan
maqāsid dan adanya kesesuaian dengan prinsip al-darūriyāt al-khams.
Pembidangan hukum Islam menurut Wahab Khallaf terbagi atas
tujuh bagian173 dan bila dirampingkan menjadi tiga bagian, yaitu
hukum ibadah, hukum pablik dan hukum privat

1. Hukum ibadah yang menyangkut persoalan hubungan
manusia dengan Tuhannya, seperti salat, puasa, haji,
zakat, nazar dan juga sumpah.

173 Khallaf, ’Ilm Usul Al-Fiqh.

172Sayyid Qutub, Fi Zilal al-Qur’an.



2. Hukum publik yang menyangkut masalah pidana,
hukum tata negara, hukum internasional dan hukum
peperangan.

3. Hukum privat yang menyangkut masalah hukum
keluarga, hukum kebendaan atau perikatan, dan hukum
yang berkaitan dengan aturan keuangan atau harta.

Seluruh aspek hukum tersebut tentunya bertujuan untuk mengatur
tatanan kehidupan manusia serta mewujudkan kemaslahatan bagi
seluruh umat sesuai yang diinginkan oleh maqāsid syarī’ah dan
sifatnya adalah darūrī.

Hukum yang menyangkut persoalan ibadah, sangat erat kaitannya
dengan hifz al-dīn (menjaga agama). Walaupun di dalamnya Islam
harus bersikap eksklusif, tetapi Islam tidak berarti harus memusuhi
atau menghindari orang-orang non-muslim lainnya dalam wilayah
sosial. Menjaga agama bagi Islam bukan hanya menjaga eksisitensi
agamanya secara pribadi, tetapi menjaga keberadaan agama orang
lain. Menjaga agama orang lain dalam pandangan Islam adalah
sikap saling menghargai atas keberadaan agama yang lain sebagai
sebuah keniscayaan, tidak menghina cara beragama mereka, tidak
merusak tempat ibadahnya dan adanya kebolehan untuk saling
membantu dalam kebaikan bermasyrakat untuk mewujudkan
persatuan dan kesatuan antar umat beragama.

Hukum yang menyangkut persoalan publik sangat erat kaitannya
dengan maqāsid syarī’ah yaitu menjaga jiwa dan akal,174 dalam

174Al-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari‘ah Juz II.



hukum publik Islam terbuka dan sangat plural, sebab dalam
wilayah publik memiliki nilai yang ingin membentuk sebuah negara
dan masyarakat walaupun di dalamnya banyak perbedaan termasuk
perbedaan agama, tetapi semuanya tetap satu komunitas yang
harus dilindungi keberadaannya. Piagam Madinah sebuah karya
besar Rasulullah bisa dijadikan contoh dalam membentuk sebuah
negara yang maju, Piagam ini juga mengatur pola hubungan antar
sesama komunitas muslim dan antar komunitas muslim dengan
komunitas non muslim lainnya. Hubungan ini dilandasi atas
prinsip-prinsip bertetangga baik. Saling membantu dalam
menghadapi musuh bersama membela orang yang teraniaya, saling
menasehati dan menghormati kebebasan menjalankan agama serta
bekerja sama membentuk sebuah lingkungan yang aman, nyaman
dan damai.

Tujuan utama yang ingin dicapai oleh Islam dalam bernegara yaitu
membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah
umat dan menegakkan pemerintahan dengan dasar persamaan hak
dan keadilan sesuai dengan yang telah dilakukan oleh Rasulullah
saw. ketika membangun pemerintahan Islam pertama di
Madinah.175

Hukum Islam dalam wilayah privat sangat erat kaitannya dengan
maqāsid yaitu menjaga keturunan dan menjaga harta benda. Prinsip
hukum Islam dalam wilayah privat bertujuan untuk membentuk
sebuah tatanan dalam berumah tangga dan bermasyarakat yang
harmonis. Hukum yang dibentuk untuk mengatur hubungan dalam

175 Azizy, Melawan Globalisasi, Reinterpretasi Ajaran Islam.



keluarga dan masyarakat melahirkan banyak aturan-aturan,
misalnya dalam hal perkawinan, warisan, wasiat, wakaf, jual beli,
perkongsian, dagang dan masih banyak lagi term-term hukum yang
dilahirkannya. Keseluruhan hukum tersebut berlaku bagi siapa saja
yang ingin menjalankannya termasuk non-muslim, tidak ada
larangan untuk tidak mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam dalam
wilayah privat, sebab ajaran yang tekandung di dalamnya
menekankan nilai-nilai keadilan, seperti dalam hukum waris Islam,
kejujuran dalam akad jual beli serta ajaran kepada manusia untuk
berbagi (wakaf, wasiat, hibah) kepada sesama manusia apabila
memiliki kelebihan dibanding orang lain. Prinsip tersebut tentu
sejalan dengan agama yang lain dan merupakan cita-cita seluruh
umat manusia khususnya cita-cita disyariatkannya Islam sebagai
agama yang mampu memberikan rahmat kepada seluruh alam.

Selain itu, hukum Islam sebagai satu pranata sosial secara umum
memiliki dua fungsi: pertama, sebagai kontrol sosial (social control), dan
kedua, sebagai nilai baru dalam proses perubahan sosial (social
change).176 Pada bagian pertama hukum Islam ditempatkan sebagai
blue print atau cetak biru Tuhan yang selain sebagai kontrol juga
sekaligus sebagai social engineering terhadap keberadaan suatu
komunitas masyarakat. Sementara pada bagian yang kedua, hukum
Islam lebih merupaan produk sejarah yang dalam batas-batas
tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan
sosial, budaya. dan politik. OIeh karena itu, dalam konteks ini,
hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa

176 Rahardjo, Hukum Dan Perubahan Sosial.



kehilangan prinsip-prinsip dasarnya Sebab jika tidak, besar
kemungkinan hukum Islam akan mengalami kemandulan fungsi,
atau fosilisasi bagi kepentingan umat. Apabila para ahli hukum
tidak memiliki keberanian atau kesanggupan untuk mengantisipasi
setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat dan mencari
penyelesaian hukumnya, maka hukum Islam akan kehilangan
aktualisasinya.

Apabila hukum Islam kehilangan aktualitasnya dalam memberikan
jawaban- jawaban yang memuaskan terhadap permasalahan yang
timbul di tengah-tengah masyarakat, maka akan dikhawatirkan
suatu ketika umat Islam akan meragukan eksistensi Islam itu
sendiri bahkan akan menghilangkan .kepercayaannya terhadap
kitab sucinya.

Masalah yang timbul pada saat ini adalah, semakin besarnya rasa
takut masyarakat terhadap Islam atau phobia terhadap Islam yang
muncul akibat kesalah fahaman umat Islam dalam mengkaji isi
al-Qur’an, misalnya memaknai konsep jihad berarti perang angkat
senjata atau memerangi orang selain Islam secara fisik dan
langsung tanpa adanya indikasi kebolehan untuk melakukannya.
Selain itu, media massa yang sering menampilkan wajah Islam
dengan tindakan-tindakan anarkis dan pengrusakan. Hal tersebut,
sangat memberikan dampak buruk terhadap Islam yang
merupakan agama rahmatan lil‘aamin, jangankan non-muslim umat
Islam sendiripun justru menjadi takut dengan penerapan hukum
Islam dalam kehidupan sehari-harinya.

Tindakan yang perlu dilakukan sebagai antisipasi masalah tersebut
adalah dengan cara membangun kembali paradigma masyarakat



terhadap Islam, yang hukumnya mampu memberikan
kemaslahatan bagi siapa saja yang menjalankannya seperti
diterimanya Islam di Madinah sebagai dasar hukum negara di
tengah-tengah kondisi masyarakat plural di bawah pimpinan
Rasulullah saw. Tentu, banyak cara yang bisa dilakukan untuk
mengembalikan citra Islam. Memulai dari diri sendiri kemudian
disampaikan kepada orang lain, seperti dengan berdakwah atau
dengan tulisan yang disampaikan lewat berbagai media masa dan
masih banyak cara lain yang bisa ditempuh.

Nilai-nilai hukum yang dijelaskan, tentu menjadi nilai yang nyata
apabila umat Islam sendiri mampu menjalankan Islam sebagaimana
mestinya. Nilai tersebut kemudian diaktualkan kepada seluruh
masyarakat, menunjukkan kepada manusia bahwa ajaran Islam
sangat toleran, ajaran Islam menghargai perbedaan, ajaran Islam
tidaklah kaku serta tidak mengajarkan kekerasan dan peperangan,
karena ajaran Islam merupakan nilai yang memberikan rahmat dan
keselamatan kepada seluruh umat manusia.

Indonesia merupakan salah satu contoh negara plural yang secara
perlahan-lahan mulai membentuk dan menerapkan hukum Islam
terhadap masyarakatnya secara nasional. Yaitu, pelaksanaan syariat
Islam menyangkut hukum keluarga yang direspon oleh pemerintah
dengan lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
walaupun hanya berlaku bagi umat Islam saja tetapi hal tersebut
telah menjadi pencerahan terhadap eksisitensi Islam, masyarakat
muslim di Indonesia yang terdiri dari berbagai mazhab kemudian



disatukan dalam sebuah undang-undang yang menjadi pengikat
dalam sisitem hukum perkawinannya.177

Perjuangan yang telah dilakukan oleh para pendahulu dalam
penegakan Hukum Islam harus terus dilanjutkan, hal ini
merupakan tanggung jawab yang menjadi kewajiban bagi seluruh
umat Islam untuk terus mendakwahkan kebaikan-kebaikan dalam
Islam agar ajaran Islam yang merupakan rahmat bagi seluruh alam
mampu memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia baik di
dunia maupun di akhirat

C. Masa Pandemi dan Kedaruratan Masyarakat Pluralis
Beberapa waktu belakangan, dunia dikejutkan dengan pandemi
virus corona yang melanda manca negara, begitupun Indonesia.
Tidak ada yang menyangka bahwa virus corona tersebut
mengguncang segala aspek lini sosial kehidupan manusia. Umat
manusia terkejut dengan dampak yang ditimbulkan oleh virus
tersebut. Bahkan, setiap negara memiliki kebijakan tersendiri dalam
menghadapi situasi pandemi ini.

Covid 19 menjadi bencana global yang tidak memilih targetnya
berdasarkan pertimbangan agama, suku dan budaya serta aliran.
Setiap person berpotensi terjangkit apabila kualitasi tubuh tidak
kuat, tidak menerapkan pola hidup sehat atau tidak menjaga jarak
(phsysical distancing).178 Oleh karena itu, virus tersebut ciptaan Allah

178 Farid F Saenong dkk, Fikih Pandemi; Beribadah Di Masa Wabah, I (Jakarta: Nuo
Publishing, 2020).

177Hamka Haq, Islam Rahmah untuk Bangsa (Cet. I; Jakarta: PT. Wahana Semesta
Intermedia. 2009) h. 82.



yang kemungkinan dapat menyasar seluruh hamba-hamba-Nya,
baik yang menjalankan kesalehan spritual maupun tidak. Kesalehan
spritual tidak menjadi suatu jaminan akan terhindar dari covid 19
tersebut. Allah swt. berfirman dalam QS al-Anfal/8: 25:

ةۖمِنكُمۡظلَمَُواْٱلَّذِینَتصُِیبنََّلاَّفتِۡنةَوَٱتَّقوُاْ َأنََّوَٱعۡلمَُوٓاْخَآصَّ ٱ�َّ
ٱلۡعِقاَبِشَدِیدُ

Terjemahan:

Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus
menimpa orang-orang yang lalim saja di antara kalian. Dan
ketahuilah bahwa Allah amat keras.179

Dampak virus corona yang paling mencolok dalam kehidupan
keberagaman manusia, lebih khusus umat Islam. Penerapan sosial
distancing (jaga jarak) memaksa pemerintah untuk memberikan
anjuran untuk sementara waktu mesjid tidak digunakan seperti
sedia kala, sekolah dan kampus tutup sehingga proses belajar
mengajar dilakukan di rumah via daring, serta anjuran salat
berjamaah dan salat Jumat di masjid ditiadakan sementara waktu.
Fakta itu menimbulkan polemik di tengah masyarakat termasuk
dalam sebagian umat Islam itu sendiri. Sebagian memahami bahwa
penutupan tempat ibadah karena virus corona tersebut sesuatu
yang seharusnya dan sewajarnya, tetapi sebagian yang lain
mengesampingkan dampak dari virus corona dengan
menyayangkan penutupan tempat ibadah tersebut.

179 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya.



Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta itu, perlu dipahami lebih
jauh lagi bahwa dalam situasi pandemi seperti ini di luar nalar dan
jangkauan umat itu sendiri. Moderasi beragama menjadi sesuatu
yang mutlak dimaksimalkan dalam menghadapi dampak situasi
yang tidak normal tersebut. Masyarakat harus mampu bersikap
moderat dalam menjalani kehidupan keberagamannya, bukan
dengan memberikan propaganda di berbagai aspek, misalnya
memberikan status tertentu di media sosial miliknya.

Moderat menjadi sebuah kata yang seringkali disalahartikan dalam
kehidupan sosial beragama di Indonesia. Ada sebagian masyarakat
yang menganggap bahwa orang yang moderat tidak memiliki
keteguhan dalam pendirian, tidak serius, bahkan tidak menjalankan
ajaran agama dengan sungguh-sungguh. Moderat disalahartikan
dengan sebagai kompromi keyakinan secara teologi antara satu
agama dan agama yang lain.180 Moderat harus dipahami dengan
percaya diri terhadap ajaran agama yang mengajarkan prinsip adil
dan berimbang yang mengarahkan pada kebenaran pada tujuan
subtantif  dari agama itu sendiri.

Umat Islam harus lebih moderat dalam menjalankan agama.
Keadaan beragama di tengah covid 19 ini tentu berbeda dengan
sebelumnya. Misalnya, bulan Ramadan kali ini tidak dijalankan
seperti tahun-tahun sebelumnya, salat tarawih yang dikerjakan di
masjid-masjid, ramadan kali ini dijalankan di rumah masing-masing

180 Kementerian Agama, “SURAT EDARAN NOMOR: SE. 1 Tahun 2020
TENTANG PELAKSANAAN PROTOKOL PENANGANAN COVID-19
PADA RUMAH IBADAH” (2020).



tanpa mengurangi kesakralan amalan-amalan selama bulan
Ramadan.

Kementerian Agama gencar menggaungkan moderasi beragama
sejak lima tahun terakhir memberikan pemahaman dan
mengamalkan agar ajaran agama dijalankan dengan tidak ekstrim.
Program moderasi tersebut sudah mulai terlihat dan terasa
dampaknya. Walaupun demikian, gejala terjadinya konflik internal
dalam satu umat agama masih dirasakan.

Moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap,
dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu
bertindak adil, dan tidak ekstrem, baik ekstim kanan maupun
ekstrim kiri dalam beragama.181 masyarakat membutuhkan sebuah
cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong
moderat atau ekstrem. Ukuran tersebut dapat diperbaiki dengan
berlandaskan pada sumber-sumber terpercaya, seperti nas agama
(Alquran dan sunah, aturan dalam konstitusi negara, kearifan lokal
pada suatu tempat dan kesepakatan bersama yang terjadi dalam
bentuk konsensus.

Kebiasaan masyarakat, lebih khusus di Indonesia adalah melakukan
kegiatan-kegiatan doa massal di masjid ataupun di tempat lain.
Akan tetapi, kegiatan doa-doa massal tersebut di tengah pandemi
covid 19 sebaiknya dibatasi dan dikurangi. Kita tidak menginginkan
bahwa doa-doa massal tidak menolog justru menjadi penyebab
penularan wabah covid 19 mungkin dapat dipahami secara logis

181 Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, I (Jakarta: Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI, 2019).



oleh sebagian kalangan. Bahkan, Indonesia sebagai negara yang
berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, kegiatan doa-doa
massal sudah menjadi rutinitas sehari-hari bagi warga negara. Umat
membutuhkan pendekatan khusus dalam melakukan edukasi agar
tidak terjadi konflik internal umat dalam satu agama atau antar
agama dalam menghadapai wabah covid 19, salah satunya dengan
lebih aktif  lagi mensosialisasikan gerakan moderasi beragama.

Kementerian Agama mengambil peran dalam menghadapi
pandemi covid 19 dengan berbagai kebijakan yang tujuan
utamanya berdasarkan moderasi beragama. Misalnya, edaran
Menteri Agama Nomor: SE. 1 tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Protokol Penanganan Covid-19 pada Rumah Ibadah. Edaran yang
berisi tentang pentingnya mencegah penyebaran covid 19 di rumah
ibadah dengan mengajak jajaran instansi di bawah Kementerian
Agama untuk mensosialisasikan dan mensinergikan edaran tersebut
di tengah masyarakat.182 Edaran tersebut subtansinya mengajarkan
masyarakat untuk lebih mengutamakan sikap moderasi dalam
menjalankan ajaran-ajaran agama masing-masing.

Pada sisi yang lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai
lembaga independen yang mengayomi umat Islam di Indonesia
telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang secara langsung dapat
menghambat penyebaran wabah. Meskipun demikian, MUI harus
bekerja keras lagi dalam lebih mencerdaskan umat tentang

182 Agama, “SURAT EDARAN NOMOR: SE. 1 Tahun 2020 TENTANG
PELAKSANAAN PROTOKOL PENANGANAN COVID-19 PADA
RUMAH IBADAH.”



pentingnya konteks moderasi beragama, agar fatwa-fatwa yang
dikeluarkan tidak menyisakan konflik di tengah masyarakat bahkan
mungkin akan lebih baik lagi jika dapat merangkul semua kalangan
sesuai kondisi yang ada.183

Covid 19 memiliki dampak penyebaran yang sangat cepat. Covid
19 dapat menginfeksi sistem pernapasan. Banyak kasus yang
menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu atau infeksi
pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Bahkan,
mengakibatkan kematian dan ditangani dengan cara berbeda
dengan kematian seperti biasanya.184 oleh karena itu, gejala awal
infeksi dapat menyerupai gejala flu sepeti demam, pilek, batuk
kering, sakit tenggorokan dan sakit kepala. Gejala dapat sembuh
atau malah meningkat dan memberat.

Pada tingkat kematian yang disebabkan oleh covid 19 ini dapat
dijumpai di berbagai belahan dunia, tidak luput pula di Indonesia.
Menurut data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 Republik Indonesia, jumlah kasus yang
terkonfirmasi pertanggal 21 Mei 2020, penderita positif berjumlah
20.162 orang dan yang meninggal 1.278 orang.185 Fakta data

185 Siti Nurhalimah, “Covid-19 Dan Hak Masyarakat Atas Kesehatan,” SALAM:
Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 7, no. 6 (2020), doi:10.15408/sjsbs.v7i6.15324.

184 Ibid.

183 Indra Gusman, “Moderasi Beragama Di Tengan Wabah,” April 9, 2020,
https://m.minangkabaunews.com/artikel-25276-moderasi-beragama-di-tengah-
wabah-covid19.html.



tersebut memberikan sinyal kepada warga negara untuk
mewaspadai pergerakan dari penyebaran virus tersebut. Dengan
mengikuti protokol keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Dampak covid 19 tersebut memaksa kita untuk bertransformasi
dari peradaban lama ke kebiasaan baru dengan hidup disiplin,
mencuci tangan sesering mungkin, mandi setelah dari luar rumah,
menjaga jarak (soscial dan physical distancing), memakai masker, makan
makanan bergizi, beradaptasi dengan teknologi dengan
memaksimalkan media telekomunikasi yang ada, hidup lebih
hemat, membangun empati saling menghargai dan menolong
sesama manusia, menghindari keramaian dan lain sebagainya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, umat Islam lebih dituntut lagi
untuk me-review kembali pandangan-pandangan kegamaannya.
Hukum Islam memiliki fleksibilitas yang menjadi ruh dari
pandangan-pandangan keagamaan yang sepatutnya kita jalankan.
Sehingga menindaklanjuti maqasid al-syari’ah menjadi sebuah
keharusan.

Maqāsid syarī’ah dimaknai dengan makna-makna dan
hikmah-hikmah yang diinginkan oleh Tuhan pada segala kondisi
tasyri’, keinginan tersebut tidak hanya terbatas pada satu macam
hukum syariat, tetapi semua bentuk hukum syariah yang tujuan dan
maknanya termasuk di dalamnya. Juga termasuk makna-makna
hukum yang tidak terekam dalam berbagai macam hukum, akan
tetapi terekam dalam bentuk-bentuk yang lain.186 Dalam maqasid

186 Muhammad Tahir Ibnu Asyur, Maqashid Al-Syari’ah Al-Islamiyah, II (Kairo:
Dar al-Nafais, 2001).



tersebut ada tingkatan yang dikenal dengan bebebrapa terma yakni
al-kulliyat al-khams, al-daruriyat al-khams atau al-masalih al-khams yang
berisi menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs),
menjaga akal (hifz al-‘aql), menjaga keturunan (hifz al-nasab) serta
menjaga harta (hifz al-mal).

Cara untuk menjaga kelima tersebut, dapat ditempuh dengan dua
cara yaitu:

1. Dari segi keberadaannya (min nahiyyat al-wujud) yaitu
dengan cara manjaga dan memelihara hal-hal yang dapat
melanggengkan keberadaannya.

2. Dari segi tidak ada (min nahiyyat al- ‘adam) yaitu dengan cara
mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.187

Cara kerja dari kelima yang harus dijaga tersebut adalah
masing-masing harus berjalan sesuai dengan urutannya. Menjaga
agama harus lebih didahulukan daripada menjaga yang lainnya;
menjaga jiwa harus lebih didahulukan dari pada akal dan keturuan,
dan begitu seterusnya. Akan tetapi, dalam situasi pandemi covid 19
seperti masa sekarang menjaga jiwa menjadi lebih utama karena
tidak ada alternatif. Berbeda dengan menjaga agama yang memiliki
alternatif melalui rukhsah (keringanan). Misalnya, melaksanakan
salat berjamaah di masjid bisa ditinggalkan sementara waktu
dengan melaksanakan salat di rumah, baik berjamaah maupun

187 Al-Syatibi, Al-Muawafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah.



individu. Meninggalkan salat jumat sesuai fatwa ulama untuk
sementara waktu di tengah pandemi.

Untuk meningkatkan sikap moderat umat dalam beragama, harus
mengikuti anjuran pemerintah dan fatwa-fatwa ulama, baik ulama
dunia maupun MUI. Nilai moderasi menjadi karakteristik fatwa di
tengah hegemoni paham ekstrimis dan radikal. Karakteristik fatwa
yang mengandung nilai moderasi tetap membutuhkan pemikiran
ulang yang serius.188 Kebutuhan terhadap fatwa yang moderat
dalam kasus covid 19 sangat vital karena bisa berdampak pada
kegiatan rutinas ibadah di masjid atau rutinitas keseharian umat
Islam seperti bekerja, bersekolah, kegiatan perkuliahan, pelayanan
terhadap masyarakat dan lain sebagainya.

Sebagian umat Islam masih ada yang tidak melaksanakan dan
menjalankan fatwa ulama dan anjuran pemerintah dalam
menghadapi covid 19. Sebagian orang itu tetap memaksakan untuk
salat berjamaah di masjid ataupun melaksanakan salat jumat di
masjid dengan menganggap bahwa salat di masjid itu lebih utama
karena mengutamakan ibadah kepada Allah swt. Mereka juga
beranggapan bahwa covid 19 itu tidak perlu ditakuti dan kewajiban
kepada Allah swt tetap harus diprioritaskan dengan beribadah
berjamaah di masjid. Untuk itu, umat yang beranggapan seperti itu
perlu membekali dirinya dengan belajar kembali tentang fikih-fikih
seputar pandemi.

188 Abdul Muqsith dkk Ghazali, Moderatisme Fatwa; Diskursus, Teori Dan Praktik,
ed. Syafiq Hasyim dan Fahmi Syahirul Alim, I (Tangerang: International Center
for Islam and Pluralism (ICIP), 2018).



Hukum Islam itu pada dasarnya memiliki ruang yang sangat
fleksibel. Ketika bahaya mengintai dan membahayakan orang lain,
ibadah yang dilakukan secara normal dapat berubah.189 Jika tidak
memungkinkan dilaksanakan di masjid, sebaiknya dilakukan di
rumah saja. Fikih harus upgrade secara aktual dan kontekstual
tanpa mengabaikan fikih yang konvensional. Covid 19 menjadi
pandemi yang mengglobal, dibutuhkan fikih pandemi yang
mengatur ibadah umat Islam pada masa wabah seperti ini.

Pelaksanaan salat jumat wajib bagi umat Islam lebih khusu
laki-laki yang sehat, berakal dan tidak terhalang uzur syar’i serta
tidak dalam perjalanan (muqim). Akan tetapi, kewajiban jumat
menjadi gugur ketika ada uzur seperti hujan lebat atau wabah yang
melanda. Orang yang terpapar atau terindikasi covid 19 tidak boleh
menghadiri salat jumat. Hadis Nabi menjadi argumentasi dalam hal
itu:

صَلَّىاللهَّرَسُولقاَلَ:یقَوُلبعَْدھرَُیْرَةأبَاَسَمِعَسَلمََةأبَيِوَعَنْ
مُصِحّعَلىَمُمْرِضیوُرِدَنَّلاَ:وَسَلَّمَعَلیَْھِاللهَّ

Artinya:

Setelah itu Abu Salamah mendengar Abu Hurairah mengatakan;
Rasulullah saw.: "Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan

189 Farid F Saenong dkk, Fikih Pandemi; Beribadah Di Masa Wabah.



yang sehat." (HR al-Bukhari, nomor 5770, Hadis ini juga
diriwayatkan Muslim, Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad)190

Dalam hadis yang lain dijelaskan:

طیرةَلاوعَدْوَىلا:مصاللهرسولقالیقولھریرةأبيعن
الأسدِمِنَتفَرُِّكماالمجذومِمِنَفرَِّو،صَفرَلاوھامةَلاو

Artinya:

“Tidak ada penyakit menular, tidak ada dampak dari thiyarah,
tidak ada kesialan karena burung hammah, tidak ada kesialan para
bulan Safar. Dan larilah dari penyakit kusta sebagaimana engkau
lari dari singa” (HR al-Bukhari, nomor 5707)191

Pada hadis pertama jika dikaitkan dengan konteks sekarang ini,
covid 19 menjadi uzur syar’i. dengan demikian, yang berhalangan
salat jumat karena dampak covid 19 menggantinya dengan salat
duhur empat rakaat di rumah. Covid 19 tergolong salat satu uzur
karena kekhawatiran tertular atau menulari ketika ikut salat jumat
yang notabene mengharuskan berjamaah. Hal itu menjadi
keringanan dari syariat (rukhsah) karena adanya uzur tadi. Pada
hadis kedua, umat Islam diminta menghindari sedapat mungkin
wabah itu, terlebih covid 19 sangat mudah menjangkiti dan
mematikan.

191 Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari.

190 Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, I (Kairo: Dar Thuq
al-Najah, n.d.).



Kaidah tersebut berarti hukum dasar dari mudarat itu adalah
keharaman. Mudarat adalah antonim dari manfaat. Mudarat
mengarah kepada unsur negatif. Mudarat sebagai antonim dari
manfaat karena mengancam jiwa, anggota tubuh, kehormatan dan
harta. Sehingga terwujud masalah-masalah yang esensial mukalaf
yang dipelihara oleh Allah dan Rasulullah dalam penetapan hukum
agama. Maslahat esensial adalah jenis maslahat tertinggi yang
dikehendaki Syari‘ untuk dilindungi.192

Pemahaman kaidah التحریمالمضارفىالأصل menetapkan bahwa
hukum haram dalam masalah-masalah yang memberikan mudarat.
Sesuatu yang dilarang oleh Syari‘ pasti memberikan efek mudarat
sehingga mukalaf harus menjauhi dan tidak melakukannya.
Bahkan, taidah tersebut mencapai tingkatan qa‘i. Tidak ada
keraguan bahwa adanya mudarat yang menyertai mukalaf dianggap
sebagai jenis kesukaran atau kesusahan paling kuat yang harus
dihilangkan dalam aplikasi agama sebagai bentuk penolakan
terhadap kesukaran.193

Kaitannya dengan masa pandemi, covid 19 menyebabkan mudarat
kepada umat yang dapat mencelakakan diri sendiri maupun orang
lain. Sehingga covid 19 harus dihindari dan dijauhi dengan cara

193 Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, and Arif Rahman, “Darurat
Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19),” KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan 13, no. 1, Juni
(2020): 1–13, doi:https://doi.org/10.35905/kur.v13i1.1376.

192 Abdul Aziz Muhamma d Azzam, Al-Madkhal Fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Wa
Atsaruhu Fi Ahkami Al-Syar’iyah (Kairo: Dar al-Taufiqiyah, 2009).



tidak memaksakan kehendak untuk melakukan aktivitas yang dapat
mendatangkan efek mudarat.

Hal menarik dalam memutus penyebaran covid 19 adalah dengan
menerapkan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) yang
diambil oleh pemerintah. Aturan PSBB termuat dalam
PERMENKES Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan
Penanganan Covid 19. Walaupun penerapan PSBB tidak universal
berlaku di seluruh pelosok Indonesia, tetapi terlihat dengan
penerapan PSBB tersebut sudah sangat sesuai dengan kaidah fikih

التحریمالمضارفىالأصل . PSBB sekalipun belum optimal, setidaknya
membendung mudarat yang lebih besar jika membiarkan umat
untuk beraktivitas secara normal pada masa covid 19 ini. Kebijakan
lain yang diambil pemerintah sikap moderat adalah pelarangan
mudik lebaran tahun 2020 ini. Langkah tersebut menjadi sikap
memberikan subtansi pemahaman pentingnya moderat dalam
beragama, karena sekalipun umat Islam tidak mudik, subtansi
berhari raya tetap dapat dijalankan sebagaimana seharusnya.

Fikih dapat diperbaharui melalui proyeksi fatwa untuk merespon
persoalan-persoalan mutaakhkhir yang luas dan kompleks. Oleh
sebab itu, fatwa fikih dalam berbagai dimensi kehidupan dilakukan
oleh lembaga resmi yang dibentuk dalam skala internasional dan
dalam cakupan dalam sebuah negara termasuk di Indonesia.194

Selain bersifat kelembagaan, fatwa fikih banyak ditemukan dalam
bentuk media massa, elektronik dan artikel yang dimuat dalam

194Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia, 1st ed. (Depok: Kencana,
2017)., h. 128



majalah serta tulisan dalam dalam jurnal ilmiah yang dapat diakses
secara online. Terdapat pula fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi
kemasyarakatan, lembaga riset dalam perguruan tinggi dan
organisasi lokal.

Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa resmi internasional
telah disebarkan kepada umat Islam di seluruh dunia untuk
dijadikan pijakan. Misalnya, Dar al-Ifta yang ada di Mesir yang
mengeluarkan dan menerbitkan fatwa dalam berbagai bidang
sebanya 10 jilid.195 Adapun fatwa yang dimuat dalam majalah dan
media massa yang lain bersumber dari jawaban dari
pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pembaca.

Fatwa yang dikeluarkan oleh perorangan yang kapasitasnya
dihormati oleh umat Islam. Umat Islam meminta fatwa kepadanya
dalam berbagai persoalan fikih. Mufti menyampaikan fatwanya
secara tertulis yang disebarkan melalui buku dan kitab. Misalnya,
fatwa Syekh Mahmud Syaltut, Yusuf al-Qaradawi, Muhammad Said
Ramadan al-Buti dan lain sebagainya.

Fatwa bersifat kasuistik karena merupakan respon atau jawaban
terhadap pertanyaan yang diajukan peminta fatwa sekalipun fatwa
menjadi produk hukum. Fatwa tidak memiliki daya ikat, dalam arti
si peminta fatwa tidak wajib mengikuti hasil rumusan hukum yang
dikeluarkan. Meskipun fatwa dinamis karena menjadi respon
terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat
peminta fatwa, akan tetapi isi fatwa tidak selamanya dinamis dan

195Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia. h. 129.



responsif Hal ini bergantung kepada visi hukum dan visi sosial
pemberi fatwa.

Penyampaian hasil fatwa dalam konteks dakwah dan ceramah
keagamaan yang menjadikan paham keagamaan yang tekstualis dan
literalis semakin berkembang di tengah masyarakat kekinian.
Keadaan tersebut dapat menyulut emosional sebagian umat Islam.
Oleh karena itu, strategi sosialisasi fatwa dalam bentuk dakwah dan
ceramah kegamaan perlu rancangan ulang yang tidak tekstualis dan
literalis.196 Penyebaran fatwa melalui dakwah dan ceramah yang
mensinergikan keduanya merupakan kontekstualis dalam
berdakwah. Sinergitas tersebut akan menelurkan pemahaman
kegamaan yang mengambil jalan pertengahan (wasathan).

Salah satu contoh, proyeksi fatwa bersifat fleksibel nan moderat
dalam merespon kebutuhan masyarakat menghadapi virus Covid
19 adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Haiah Kibar al-Ulama
al-Azhar (Ikatan Ulama Besar al-Azhar. Fatwa tersebut berisi
ketetapan kebolehan secara agama tidak melakukan Salat Jumat
dan salat berjamaah dalam rangka mencegah corona tersebut. Fatwa
tersebut keluar pada Ahad, 15 Maret 2020 di Mesir. Fatwa tersebut
mempertimbangkan kemaslahatan bersama, baik umat Islam
maupun non Islam dalam rangka mencegah penularan corona.197

197M. Alvin Nur Choironi, “Fatwa Ulama Al-Azhar: Boleh Hentikan Sementara
Shalat Jumat Dan Shalat Jamaah Karena Corona,” Islami.Co, last modified 2020,
Diakses pada 17 Maret 2020,
https://islami.co/ulama-besar-al-azhar-fatwakan-untuk-hentikan-sementara-shal
at-jumat-dan-shalat-jamaah/.

196Muhammad Aziz Hakim Dkk., Moderasi Islam: Deradikalisasi, Deideologisasi Dan
Kontribusi Untuk NKRI, I. (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017)., h. 62.



Para ulama tersebut memberikan anjuran bagi penderita sakit dan
usia lanjut (lansia) agar tetap menahan diri di rumah mengikuti
aturan dari otoritas dalam wilayah tersebut.

Dalil yang digunakan oleh Haiah Kibar al-Ulama al-Azhar tersebut
ada dua uzur secara syariat yang memperbolehkan umat Islam
meninggalkan Salat Jumat dan salat berjamaah yaitu adanya khauf
(rasa ketakutan) dan al-maradh (sakit). Dalil kias dari hadis Nabi
yang meminta seseorang untuk keluar dari masjid dan salat di
rumah karena makan bawang dan berbau menyengat. Hadis itu
dapat ditemukan dalam Shahih al-Bukhari dalam bab tentang
bawang putih (al-tsum) dan bawang merah (al-bashal), teks hadisnya
sebagai berikut:

علیھاللهصلىالنبيأنعنھاللهرضياللهعبدبنجابرعن

فلیعتزلقال:أوفلیعتزلنابصلاًأوثومًاأكل«منقال:وسلم

بیتھفيولیقعدمسجدنا 198

Artinya:

Dari Jabir bin Abdullah ra., bahwasanya Nabi saw. pernah
bersabda: “orang yang memakan bawang putih atau bawang merah,
maka hendaklah menjauhkan diri dari kami (pada riwayat yang lain:
meninggalkan mesjid kami dan berdiam diri di rumahnya)”.

198Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhary, Juz I
(Bairut: Dar al-Thuq al-Najah, n.d.).,h. 170.



Hadis tersebut memberikan pemahaman kepada umat Islam bahwa
Nabi saw. pernah memerintahkan muslim yang baru saja
mengonsumsi bawang menjelang waktu salat, lalu hendak
melaksanakan salat berjamaah di mesjid. Dalil tersebut yang
dijadikan pijakan oleh Haiah Kibar al-Ulama al-Azhar untuk
memberikan pengiasan terhadap situasi global yang dihadapi umat
Islam yakni corona. Penganjuran kebolehan dan tidak salat jumat
dan salat berjamaah di rumah merupakan respon kias terhadap
kasus ‘makan bawang’ yang terjadi pada masa Nabi saw. karena
dapat mengganggu umat Islam yang lain.

Fatwa ulama tersebut direspon dari berbagai belahan dunia
termasuk Indonesia. MUI pun sepaham dengan fatwa yang
dikeluarkan oleh ulama tersebut yang membolehkan meninggalkan
salat jumat lalu mengganti dengan salat lohor dan salat berjamaah
di mesjid dapat dilakukan di rumah. Akan tetapi, ada beberapa
kalangan di media sosial (netizen) yang menilai negatif fatwa yang
dikeluarkan oleh lembaga berkompeten tersebut. Padahal, fatwa
yang dikeluarkan tersebut memiliki pijakan yang sangat kuat dalam
konteks fikih dan maqashid al-syariah. Oleh karena itu, jika ada
ulama yang berpandangan sebaliknya dari fatwa tersebut tetap
menghormati pandangan ulama yang berbeda pandangan.

Salah satu indikator hukum Islam yang moderat dikarenakan
memiliki karakter yang luwes, fleksibel, menerima kebaruan, dapat
menyesuaikan diri dengan kebutuhan ruang dan zaman, dan
mengakomodasi isu fikih yang muncul di tengah masyarakat. Hal
itu menjadi aktualisasi dan habituasi dari ajaran Islam yang rahmatan



lil 'alamin.199 Oleh karena itu, fatwa merupakan bagian dari hukum
Islam yang semestinya mengikuti arus ruang dan waktu. Fatwa
yang keluar itu memiliki nilai-nilai keluwesan dan fleksibilitas serta
moderat dalam kandungan materinya.

Penekanan fatwa yang moderat (wasthan) harus memiliki
karakteristik tersendiri. Dengan demikian, ada beberapa hal yang
menjadi muatan dalam fatwa yang moderat, antara lain:

1. Tetap dalam koridor nas.

Fatwa yang keluar dari berbagai kalangan mufti, baik individu
maupun kelembagaan harus memiliki argumentasi yang tidak
bertentangan dengan nas (Alquran dan Sunah). Metode yang
digunakan oleh mufti harus sejalan dengan koridor nas dan
pemahaman terhadap realitas masyarakat.

Fatwa yang bertentangan dengan dalil dari nas secara otomatis
tidak dapat menjadi acuan dalam menghadapi persoalan
masyarakat. Fatwa seperti itu dapat memecah keharmonisan di
tengah umat yang membutuhkan fatwa. Mufti yang berfatwa harus
terbebas dari fanatisme yang berlebihan. Mufti tidak semata-mata
mengadopsi pendapat-pendapat terdahulu tanpa memperhatikan
dalil yang ada.

Interpretasi nas dari berbagai metode sangat dibutuhkan dalam
fatwa. Salah satu metode itu adalah bayani. Metode bayani
merupakan pola nalar hukum yang mementingkan aspek
kebahasaan (lugawiyah).

199 Rauf Amin, “Prinsip Dan Fenomena Moderasi Islam Dalam Tradisihukum
Islam.”,h. 28.



2. Pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar.

Hukum Islam berbentuk fatwa moderat relevan dengan kebutuhan
umat manusia dari zaman ke zaman sesuai dengan kebutuhan dan
kemaslahatannya. Allah swt. memberikan kepada manusia ruang
ijtihad dalam menghadapi tantangan dinamika kehidupan dengan
batasan-batasan yang sesuai dengan prosedur ijtihad. Umat Islam
dalam menghadapi problematika kontemporernya pun diberikan
kewenangan untuk mencari solusinya, baik melalu teks-teks
keagamaan maupun penalaran akal yang sesuai dengan maqasid
al-syari‘ah.

Maslahat dalam istilah ulama syariat adalah manfaat yang dituju
Syari‘ untuk hamba yaitu mencakup lima hal, memelihara agama,
jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan. Manfaat adalah
kenikmatan dan yang menjadi medianya serta menolak rasa sakit
dan yang menjadi penyebabnya.

Maslahat yang lebih besar dapat dijadikan sebagai pertimbangan
mengeluarkan fatwa. Terdapat banyak dalil al-Qur’an untuk
membuktikan kebenaran bahwa hukum-hukum agama adalah
untuk kemaslahatan manusia. Seperti firman Allah swt. dalam QS
al-Anbiya’/21 :107:

وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلاِ رَحْمَةً للِْعَالمَِینَ
Terjemahnya:

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alam.200

200 Kemenag RI, Alquran Dan Terjemahnya., h. 332.



Ayat tersebut menjelaskan bahwa terutusnya Rasul untuk menjadi
rahmat, jika syariat yang dibawanya memenuhi kemaslahatan dan
menjamin kebahagiaan manusia, jika tidak, syariat itu menjadi
petaka bagi manusia. Dengan demikian, Allah swt. melalui ayat itu
menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat serta menjadikan syariat
sebagai teraturnya kemaslahatan manusia.

3. Sesuai realitas.

Hukum Islam sendiri menganut perubahan sistemik dalam ranah
sosial seperti perkembangan ruang dan waktu sosial
kemasyarakatan secara global. Perkembangan kultur dan sosial
tersebut terkait dengan perkembangan peradaban manusia dari
waktu ke waktu. fatwa termasuk dalam hal yang memerlukan
perubahan sesuai perkembangan zaman secara global.

Fatwa harus melahirkan solusi hukum yang dibutuhkan umat Islam
untuk sebuah pedoman yang mampu mengakomodir harapan
pencapaian nilai-nilai ideal yang diinginkan. Hukum Islam yang
berbentuk fatwa harus hidup pada setiap generasi. Karakteristik
hukum Islam itu mampu hidup dan tidak lekang ditelan zaman.

Fatwa dapat dikatakan sebagai ijtihad baru untuk merespon
kebutuhan umat Islam. Kajian fatwa yang sejalan dengan realitas
harus selalu dilakukan oleh orang-orang yang kompeten. Fikih itu
itu bersifat realistis yang memiliki makna bahwa berasal dari realitas
dan tidak boleh diabaikan, serta terbangun atas dasar realitas dan
tidak berangkat dari ruang senyap. Fatwa pada dasarnya berfungsi
untuk memberikan justifikasi terhadap suatu realitas
kemasyarakatan yang harus sejalan dengan perjalanan realitas
kehidupan umat Islam.



4. Kemudahan dalam fatwa yang keluar.

Salah satu karakteristik hukum Islam adalah memberikan
kemudahan. Hal itu sejalan dengan QS al-Nisa/4:28.

ُیرُِیدُ نُوَخُلقَِعَنكُمۡۚیخَُفِّفَأنَٱ�َّ نسَٰ ضَعِیفاٱلإِۡ
Terjemahan:

Allah menghendaki keringanan bagimu, dan manusia itu diciptakan
dalam keadaan lemah,.201

Fatwa bagian dari hukum Islam yang seharusnya mengandung
unsur memberikan solusi kemudahan bagi umat Islam, bukan
sebaliknya yang menyulitkan umat itu sendiri. Kesulitan yang dapat
dijadikan acuan hukum bagi dispensasi dan mendatangkan
keringanan sesuai petunjuk syariat memiliki implikasi nyata dalam
penetapan hukum dan fatwa. Penentuan kriteria kesulitan
merupakan hal penting yang tidak dapat disepelekan. Kriteria
kesulitan tersebut sangat penting diketahui yang subtansinya tidak
diterangkan oleh syariat

201Kemenag RI, Alquran Dan Terjemahnya.,  h. 102.



BAB VI
KONKLUSI

Hukum Islam berbeda dengan syariah dan fikih. Syariah
bersumber dari Allah dan tidak bisa berubah, sedangkan fikih
merupakan pemahaman para ulama atau hasil ijtihad para ulama
yang dapat berubah sesuai dengan kondisi. Sedangkan hukum
Islam, dihubungkan dengan legalitas formal dalam suatu Negara
bagi pendapat para ulama baik yang sudah terdapat dala kitab fikih
ataupun belum. Hukum Islam memiliki peran yang sangat penting
dalam membentuk masyarakat, yaitu sebagai kontrol sosial dan
rekayasa sosial sebab hukum Islam mewakili seluruh kemaslahatan
hidup manusia.

Hukum Islam hakikatnya memiliki nilai-nilai plural di dalamnya
dan sangat sejalan dengan prinsip al-darūriyāt al-khams yang
merupakan tujuan seluruh umat manusia. Pertama, dalam hukum
ibadah yang sejalan dengan penjagaan terhadap eksistensi agama.
Kedua, dalam hukum publik yang sejalan dengan penjagaan
eksistensi jiwa dan akal. Ketiga, hukum privat yang sejalan dengan
penjagaan eksistensi keturunan dan harta.

Penjabaran tentang hukum Islam tersebut yang perlu dijelaskan
kepada seluruh masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat
mengetahui wajah Islam yang sebenarnya. Dengan begitu, hukum
Islam akan mudah diimplementasikan di tengah kondisi
masyarakat plural. Selain itu, umat Islam harus menampilkan wajah
Islam yang ramah dan damai, sehingga masyarakat akan menjadi
simpati terhadap Islam kemudian ingin mengenal Islam lebih jauh



di mulai dengan menjadikan hukum Islam sebagai panglima dalam
kehidupan sehari-hari.

Kajian terhadap hukum Islam harus terus dikembangkan seiring
dengan kebutuhan akan pelayanan hukum yang seadil-adilnya
terhadap masyarakat. Umat Islam, khususnya para ulama memiliki
tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan Islam sebagai
rahmatan lil alamin yang hukumnya mampu memberikan
kemanfaatan, keadilan kepada manusia seluruh alam dan efek jera
bagi para pelaku kejahatan.

Hukum Islam memliki nilai-nilai plural yang tinggi serta keselaran
dengan cita-cita seluruh manusia yang tertuang di dalam prinsip
al-darūriyāt al-khams Pemahaman masyarakat tentang hukum Islam
yang selama ini berkembang harus dirubah, ulama harus mampu
memberikan pemahaman tentang hakikat hukum Islam yang
ramah, mampu mwujudkan keadilan serta tidak hanya berlaku bagi
umat Islam, tetapi bagi seluruh umat manusia karena di dalamnya
terdapat nilai pluralitas. Dengan begitu, hukum Islam akan mudah
diimplementasikan ditengah-tengah masyarakat plural, sebab
pemahaman masyarakat tentang hukum Islam yang kaku dan keras
tergantikan menjadi hukum Islam sebagai rahmatan lil‘alamin.

Setiap orang lebih khusus umat Islam harus prioritas sikap
moderat dalam beragama pada masa pandemi covid 19 karena
menjadi sebuah keharusan. Untuk itu, umat sebaiknya lebih
memahami menjaga keselamatan diri dan masyarakat luas lebih
utama karena tidak ada alternatif lain dibandingkan dengan
memaksakan kehendak untuk melaksanakan ibadah di masjid atau
di rumah ibadah lainnya. Hukum Islam memberikan pilihan



rukhsah ketika umat dalam kondisi sulit atau meninggalkan salat di
masjid. Di sisi lain, umat dituntut untuk lebih memahami fikih di
tengah wabah covid 19 dengan tidak meninggalkan fikih
konvensional. Untuk itu, membangun moderasi beragama pada
saat atau pasca pandemi covid 19 menjadi sebuah keharusan
terutama relasi antara manusia dengan cara menghindari dan
memutus penularan virus tersebut dengan berbagai cara.
Pembiasaan diri untuk menerima sesuatu yang ditimbulkan oleh
covid 19 dari berbagai aspek terutama pembiasaan beribadah umat.
Pertimbangan kaidah menghindari kemudaratan lebih utama
dibanding melaksanakan maslahat menjadi cara dalam Islam untuk
tetap menjaga moderasi beragama
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