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PENGANTAR REKTOR 

 

Alhamdulillah wa Syukrulillah atas segala rahmat Allah SWT 

beserta salawat dan salam kepada Rasulnya Muhammad SAW, 

mengiringi aktivitas keseharian kita dalam menjalankan tugas dan 

tanggungjawab akademik dan peran-peran kehidupan lainnya 

sehari-hari. 

Publikasi karya akademik adalah salah satu ruh perguruan 

tinggi, karena perguruan tinggi adalah ruang produksi ide dan 

gagasan yang harus selalu di-update dan di-upgrade. Buku adalah 

salah satu produk akademik yang kelahirannya, mesti diapresiasi 

setinggi-tingginya. Karena dibalik proses lahirnya, ada kerja keras 

yang menguras waktu, tenaga dan pikiran. Kerja keras dan upaya 

sungguh-sungguh untuk menghadirkan sebuah karya akademik, 

adalah bukti nyata dedikasi serta khidmat seorang insan 

universitas bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 

Sebagai kampus yang memiliki visi menjadi pusat pencerahan 

dan transformasi ipteks berbasis peradaban Islam, kehadiran 

buku terbitan Alauddin University Press ini, diharapkan menjadi 

sumbangan berharga bagi desiminasi ilmu pengetahun di 

lingkungan kampus peradaban, sekaligus semakin memperkaya 

bahan bacaan bagi penguatan integrasi keilmuan. 

Akhirnya, sebagai Rektor, saya mengapresiasi setinggi-

tingginya atas penerbitan buku yang menjadi bagian dari Program 

Penerbitan 100 Buku Referensi UIN Alauddin Makassar tahun 

2021 ini. Semoga membawa kemaslahatan bagi warga kampus 

dan masyarakat secara umum. 
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Rektor UIN Alauddin Makassar 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat 

Allah swt, yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan, 

sehingga dapat menyelesaikan buku ini dan sekarang sedang 

berada di tangan pembaca yang budiman. 

Buku ini berjudul “Perkembangan Pemikiran Modern Hukum 

Islam”, di dalamnya menawarkan Islam sebagai dasar kehidupan 

dalam bermasyarakat dan bernegara serta dalam menegakkan 

keadilan bagi umat manusia, setelah mengalami kemunduran 

beberapa abad lamanya. Secara historis, kita juga melihat bahwa 

pembaharuan dan kebangkitan selalu muncul, dari masa ke masa 

sapanjang sejarah Islam. Semangatnya tidak pernah pupus dalam 

suatu generasi pun, Diharapkan dengan buku ini mampu 

membuka cakrawala baru terhadap sepak  terjang para tokoh-

tokoh pembaharu agama – dalam konteksnya yang benar --, tidak 

akan pernah kosong dari masa ke masa. Kita dituntut kejelian dan 

ketekunan dalam mengenali figus-figus besar dan perannya. 

Sebab tak jarang dari pribadi yang agung dari  kalangan kaum 

muslimin yang begitu banyak mujahadah yang mereka lakukan 

dalam membersihkan Islam ini dari noda-noda kepalsuan dan 

kerusakan, tak pernah terdengar namanya. 

Pada akhirnya, penulis mengucapkan banyak terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu penulisan buku ini, 

terutama kepada bapak Rektor UIN Alauddin yang telah memberi 

kesempatan kepada penulis untuk ikut serta dalam gerakan 100 

buku. Dengan kehadiran buku ini diharapkan dapat memberi 

manfaat bagi semua pihak khususnya bagi pemerhati hukum 

Islam. Oleh karena itu saran dan kritikan yang bersifat 

membangun sangat diharapkan, demi penyempurnaan buku ini. 

Wassalam. 

 

Penulis, 

 

Usman Jafar  
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BAB   I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

 

 

A. Tantangan Hukum Islam Abad Modern 

ecara historis umat Islam telah menyaksikan kebangkitan 

dan keruntuhan kerajaan-kerajaan yang luas berikut 

kebudayaannya masing-masing. Barangkali tidak ada 

kebangkitan yang lebih mempesonakan selain kebangkitan 

peradaban Islam, baik lantaran cepatnya meluas maupun lantaran 

perkembangan warisan budayanya yang kaya itu. 

Hukum Islam sebagai salah satu aspek peradaban Islam 

menampilkan sistem yang cocok, sikap pandang yang mendunia 

dan pandangan hidup yang memberi arti dan arah hidup kepada 

pemeluk-pemeluknya selama dua belas abad lamanya. Namun, 

pada abad modern, yaitu abad ke-19 dan abad ke-20 M hukum 

Islam tampaknya menghadapi tantangan-tantangan yang paling 

berat. Pokok permasalahannya adalah apakah hukum Islam masih 

S 



Perkembangan Pemikiran Modern Hukum Islam 

2 |  

mampu memenuhi kebutuhan kehidupan abad modern di 

barbagai aspeknya?  Permasalahan ini tidak hanya sekedar 

permasalahan akademik yang sederhana melainkan sebagai 

sesuatu yang penting karena menyangkut langsung eksistensi 

Islam itu sendiri. 

Karena hukum Islam di akui sebagai inti yang pokok dari 

keprbadian dan sikap hidup setiap muslim, maka pengetahuan 

tentang hukum ini mutlak diperlukan untuk memberikan penilaian 

sekaligus solusi terhadap krisis modernitas ini.1 

Bagi umat Islam sistem hukum menurut Islam berakar pada 

wahyu yang keberadaannya diakui oleh akal dan sejarah. Hal itu 

menunjukkan bukti akan kebenaran petunjuk Allah kepada umat 

manusia. Umat Islam dapat menengok kembali masa lampaunya 

yang gemilang itu, tetapi secara berangsur-ansur terjadi 

perpecahan di kalangan kerajaan Islam dan kehancurannya 

ditandai dengan jatuhnya kekuasaan Bani Abbas tahun 1258 ke 

tangan bangsa Mongol. 

Sejak abad ke-17 M, intervensi dan kehadiran negara-negara 

Barat melalui proses yang cukup panjang mulai terjadi, sehingga 

pada suatu saat mengakibatkan timbulnya tantangan paling berat 

yang pernah dialami di dunia Islam. Dengan kekuasaan penjajah  

yang banyak mendominasi dunia Islam beragsur-ansur hukum 

Islam mengalami pergeseran bahkan perubahan. Di bawah 

pengaruh Barat, perubahan dalam hukum Islam untuk pertama 

kalinya terjadi di Timur Tengah pada masa Turki Usmani. 

Perubahan itu ditandai dengan disahkannya hukum-hukum 

dagang dan pidana, baik dalam bentuk maupun materinya yang 

diadopsi dari model-model hukum Eropa. Di samping itu 

mahkamah-mahkamah sekuler (Mahkamah Nidhamiyah) dibentuk 

untuk memerikasa kasus-kasus atau perkara-perkara pidana, dan 

karenanya pengadilan-pengadilan agama (Mahkamah Syari’ah) 

dibatasi kewenangannya hanya dalam bidang hukum-hukum 

keluarga saja. Pada saat yang sama serangkaian usaha pertama 

 
1 Donahue, Jhon L. Esposito, Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi 

Masalah-masalah, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1995), h. 12 



Usman Jafar 

 

3 |  

untuk mengkodifikasikan hukum perdata juga dilakukan, yang 

hasilnya di antaranya adalah kodifikasi hukum “Majalah al-Ahkam 

al-Adliyah tahun 1977. Jadi semenjak paruh kedua abad ke 19 di 

banyak wilayah dunia Islam, hukum Islam dibatasi berlakunya 

hanya pada bidang hukum keluarga. 

Di dunia Islam sekarang timbul tuntutan-tuntutan baru untuk 

kembali lagi kepada pandangan hidup yang lebih Islami yang 

dilakukan oleh orang-orang yang meyakini bahwa syari’atlah yang 

seharusnya memberikan ciri khas Islam kepada negara dan 

rakyatnya. Di antara yang sudah menjadi kesepakatan di kalangan 

orang-orang yang menyeru kepada pemberlakuan syari’at Islam 

dalam kehidupan berpendapat bahwa hal itu tidak akan terwujud 

kecuali dengan menghidupkan kembali ijtihad yang merupakan 

salah satu sarana (media) yang prinsip untuk mengadakan 

pembaharuan agama,2 demikian pula hal itu merupakan 

perangkat yang mendesak untuk menetapkan keluwesan syari’at 

Islam, keluwesan serta kemampuannya untuk menghadapi 

perkembangan dan sekaligus mengarahkannya, serta 

berkemampuan untuk menyelesaikan segudang problema, baik 

individu maupun masyarakat berdasarkan sumber hukum Islam. 

Dengan semakin berkembangnya arus informasi dan jaringan 

komunikasi dunia, terjadi  pulalah apa yang disebut sebagai abad 

modern. Pada kurun ini lahirlah berbagai macam bentuk 

perubahan, baik secara struktural maupun secara kultural seperti 

yang yang dikemukakan di muka. Perubahan secara struktural 

berarti perubahan yang hanya meliputi struktur sosial saja, yaitu 

jalinan dan hubungan satu sama lain dari keseluruhan unsur 

sosial. Unsur-unsur sosial yang pokok adalah kaidah-kaidah, 

lembaga-lembaga, kelompok-kelompok, dan lapisan sosial. 

Sedangkan perubahan secara kultural lebih bersifat ideologi yakni 

perubahan nilai-nilai, pemikiran dan sebagainya. Dalam abad 

 
2 Pembaharuan Agama yang dimaksud adalah pembaharuan 

pemahaman terhadap teks-teks keagamaan yang diinterpretasikan oleh 
para ulama terdahulu yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi dan 
situasi sekarang. 
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modern ini salah satu aspek pemikiran yang turut mengalami 

tuntutan perubahan adalah di bidang hukum Islam.3 

Mengingat hukum Islam merupakan salah satu bagian ajaran 

Islam yang urgen, maka perlu ditegaskan di sini aspek mana yang 

mengalami peruahan dalam kaitannya dengan hukum Islam 

tersebut. Dalam hasil rumusan seminar tentang agama dan 

perubahan sosial yang diselenggarakan oleh IAIN 

Syarifhidayatullah Jakarta bberapa tahun yang lalu menyebutkan 

bahwa agama dalam pengertiannya sebagai wahyu Tuhan tidak 

akan berubah, tetapi pemikiran manusiatentang ajaran  agamanya 

terutama dalam hubungannya dengan penerapannya di dalam dan 

di tengah-tengah masyarakat itulah yang mengalami perubahan. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa perubahan yang 

dimaksud bukanlah perubahan secara tekstual, tetapi secara 

kontekstual. Teks-teks Al-Qur’an tentunya tidak mengalami 

perubahan, tetaapi pemahaman dan penerapannya dapat 

disesuaikan dengan konteks perkembangan zaman. Karena  

perubahan sosial merupakan suatu proses kemasyarakatan yang 

berjalan secara terus menerus, maka perubahan penerapan dan 

pemahaman ajaran Islam juga harus bersifat kontinu sepanjang 

zaman.  Dengan demikian hukum Islam akan tetap mampu 

mengembangkan dirinya sesuai dengan tuntutan zaman sekaligus 

mampu menjawab tantangan abad modern. Karena tanpa adanya 

reinterpretasi terhadap pemikiran tersebut tentu akan 

menimbulkan kesulitan dalam memasyarakatkan hukum Islam. 

mengingat pentingnya hukum sebagai salah satu pilar masyrakat, 

sedangkan kehidupan masyarakat itu sendiri senantiasa 

mengalami perkembangan maka upaya pembaharuan 

pemahaman hukum Islam yang merupakan hasil pemahaman 

 
3 Hukum Islam yang menghendaki perubahan adalah hukum Islam yang 

merupakan hasil Ijtihad terdahulu dari dalil-dalil yang bersifat dzanni, dan 
tidak menyangkut hukum Islam yang sudah qath’i, baik dalam Al-Qur’an 
maupun al-Sunnah seperti kewajiban shalat, puasa, zakat, dan lain-lainnya. 
Untuk keterangan lebih lanjut, lihat Muhammad Azhar dalam buku Fiqhi 
Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 1996), h. 124 
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ulama klasik yang tentunya didsarkan pada pertimbangan 

kemaslahatan umat yang berada dalam ruang lingkup wilayah dan 

waktu yang berlainan juga harus dapat mengikuti perubahan 

tersebut. 

Dalam konteks zaman modrn ini, umat Islam dituntut untuk 

menerjemahkan kembali berbagai ajaran Islam terutama yang 

berkaitan dengan  kehidupan sosial. Katika hukum (fikih) Islam 

mengalami kemunduran, yaitu terjadinya taqlid, ahli-ahli hukum 

Islam mulai kebingungan melihat hal-hal baru yang terdapat di 

kalangan umat Islam. Suatu permasalahan akan langsung 

diputuskan haran bila ternyata tidak didapati dalam kitab-kitab 

klasik, seperti terlihat pada sikap mereka yang mengharamkan 

berbicara lewat telpon karena tidak mereka jumpai dalam kitab-

kitab klasik mereka. Sikap ulama yang menolak segala yang baru, 

ternyata mendapat reaksi keras dari kalangan umat Islam sendiri. 

Hukum Islam lalu dituding tidak lagi sanggup menjawab tantangan 

zaman. Perubahan-perubahan yang terjadi  di dunia Islam 

membuat hukum Islam yang dipahami secara kaku itu menjadi 

semakin terpojok dan tertinggal.  

Perspektif di atas, merupakan gambaran bagaimana hukum 

Islam yang dipahami secara setengah-setengah dan kurang 

teraktualisasikan dalam realitas kehidupan. Dengan demikian, 

pemahaman  seperti ini perlu diperbaharui. Reaktualisasi hukum 

Islam mempunyai makna ganda, di satu sisi menolak interpretasi 

Islam yang tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, 

sedangkan di sisi lain harus pula dilakukan penafsiran Islam 

secara baru. Fazlur Rahman mangatakan bahwa suatu penafsiran 

yang telah diterima harus diterima terus, tidaklah demikian, 

karena selalu ada ruang maupun kebutuhan bagi penafsiran-

penafsiran baru. Dalam  pengertian bahwa tidak ada otoritas 

hukum yang bersifat mutlak dan abadi, melainkan prinsip moral-

sosial Islam, tidak teks Al-Qur’an, tidak Hadis, tidak pula ijma’. 

Sebab hal yang terkahir ini mengandung unsur situasional dan 

kondisional tertentu, karena itu adalah suatu proses yang 

berlanjut. Umat Islam harus melakukan penafsiran kembali ajaran 
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Islam agar sesuai dengan konteks zaman modern. Untuk 

mencapai itu semua, maka satu-satunya jalan yang harus 

ditempuh adalah perumusan kembali garis-garis kebijaksanaan 

yang positif sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kontemporer 

dengan berdasarkan petunjuk-petunjuk sosial dan moral yang 

diberikan oleh Islam, oleh karena itu kita harus menyadari bahwa 

dalam beberapa abad kejumudan ilmu pengetahuan Islam dapat 

dikatakan lebih bersifat mekanis dan semantik dari pada 

interpretatif atau ilmiyah, maka perjuangan kita adalah untuk 

mencairkan kebekuan di dalam dunia pemikiran Islam, baik di 

dalam agama maupun moral.4  

B. Langkah-Langkah Mengatasi Tantangan Hukum Islam Abad 

Modern 

Dalam rangka mengatasi tantangan hukum Islam pada abad 

modern, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan,5 yaitu: 

1. Mengadakan kajian secara konprehenship, obyektif, dan 

ilmiah terhadap seluruh tradisi Islam, baik yang bersifat 

fenomena tradisional maupun modernis Islam dalam berbagai 

aspek; 

2. Umat Islam harus membedakan antara Islam normatif dan 

Islam historis atau antara Islam konseptual dengan Islam 

aktual; 

3. Menggunakan metodologi kajian ilmiah kontemporer tanpa 

mengabaikan khazanah intelektual Islam klasik. Dengan kata 

lain, penafsiran kembali Islam harus tetap berlandaskan 

kepada akar-akar spritualisme Islam 

4. Tidak memahami Islam secara ad hoc dan parsial, tetapi 

harus bersifat konprehenship, untuk itu dibutuhkan 

 
4 Fazlur Rahman, Islam Modern, Tantangan Pembaharuan Islam, 

(Yoykarta:  Salahuddin Press, 1987), h. 213 
5 Wahbah  al-Zuhaili, Al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islami, ( Damascus, 

Darul Kitab, 1978), h. 480 
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metodologi penafsiran Al-Qur’an secara historis, sosiologis, 

dan kronologis. 

5. Di dalam memahami Al-Qur’an perlu dibedakan antara yang 

berwatak ideal moral (sebagai tujuan) dengan ketentuan legal 

spesifik. Akan tetapi legal moral lebih pantas untuk 

diterapkan. 

6. Walaupun langkah ini dianggap baru, namun unsur-unsurnya 

adalah tradisional. 

7. Memasukkan masalah kekinian sebagai pertimbangan pada 

waktu menginterpretasikan Al-Qur’an atau dengan kata lain 

metodologi penafsiran ini merupakan suatu gerakan ganda 

dari situasi sekarang ke masa Al-Qur’an diturunkan dan 

kembali ke masa kini. 

Sementara aliran Neomodernisme Islam menganjurkan 

langkah-langkah sebagai berikut.6 

1. Pendekatan historis untuk menemukan makna teks Al-Qur’an 

dengan bentangan  karier dan perjuangan nabi; 

2. Perbedaan antara ketetapan legal dengan sasaran dan tujuan 

Al-Qur’an; 

3. Pemahaman dan penetapan sasaran Al-Qur’an dengan 

memperhatikan secara sepenuhnya latar sosiologisnya. 

Ternyata apa yang ditawarkan oleh kedua aliran di atas, juga 

senada dengan apa yang dikemukakan oleh Ibrahim Haoesen, 

ketua Komisi Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) Pusat,7 yaitu: 

1. Meniggalkan pemahaman harfiyah terhadap Al-Qur’an dan 

menggantinya dengan pemahaman berdasarkan semangat 

dan jiwa Al-Qur’an; 

 
6 Aliran ini pada hakikatnya merupakan gabungan (sintetik) antara 

tradisionalisme atau konservatisme Islam dengan reformisme atau 
modernisme Islam. 

 
7 Dikutip dari Majallah Mimbar Ulama No. 116, Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) Pusat, Jakarta, 1987, h. 13 
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2. Mengambil Sunnah dari segi jiwany untuk tasyri’ al-Ahkam dan 

memberikan keleluasaan sepenuhnya untuk 

mengembangkan tehnik dan pelaksanaan  masalah-masalah 

keduniawian; 

3. Mengganti pendekatan taabbudi terhadap nash-nash dengan 

pendekatan taaqquli. 

Dengan demikian penginterpretasian hukum Islam selalu 

relevan bagi umat Islam sehingga benar-benar hidup dalam 

bimbingan Al-Qur’an. 

C. Pintu Ijtihad Terbuka Kembali 

Dilihat dari segi kebahasaan, kata ijtihad berarti mengerahkan 

segenap kemampuan untuk mewujudkan sesuatu.8 Sedang 

menurut istilah, ijtihad adalah upaya maksimal seorang faqih 

dalam memperoleh ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat 

dzanni. Namun, kendati hasil ijtihad itu dzanni, tetapi diyakini 

kebenarannya baik oleh mujtahid sendiri maupun oleh 

pengikutnya.9 

Dalam hubungan ini, Wahba al-Zuhaili mengatakan bahwa 

ijtihad adalah nafasnya hukum Islam.10 Pandangan al-Zuhaili, 

tersebut menunjukkan betapa pentingnya ijtihad itu, dan jika 

kegiatan ijtihad tidak dilakukan secara efektif dan maksimal, 

maka akan terjadi kemandekan hukum Islam dan pada 

penghujungnya hukum Islam akan mengalami ketertinggalan dan 

tidak bisa merespon tuntutan baru yang dilahirkan oleh 

perkembangan modern. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi pada abad 

modern ini, menurut para pemikir Islam untuk mengadakan upaya 

rekonstruksi terhadap khazanah pengetahuan Islam secara 

inovatif. Termasuk yang cukup urgen adalah upaya para pemikir 

 
8 Wahbah  al-Zuhaili, Al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islami, Loc.,Cit., 
9 Al-Ghazali, Al-Mustashfa, h. 101 
10 Wahbah  al-Zuhaili, Al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islami, Op., Cit., h. 

529 
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tersebut untuk secara terus-menerus melakukan ijtihad secara 

benar dan dapat dipertanggung jawabkan terutama tentang hal-

hal yang berkaitan dengan pemahaman para ulama pada masa 

lalu. Kajian tentang ijtihad akan selalu aktual mengingat 

kedudukan dan fungsi ijtihad dalam yurisprudensi Islam tidak bisa 

dipisahkan dengan produk-produk fikih, baik sebagai purifikasi 

maupun reaktualisasi.11 

Secara historis, dalam hukum Islam, kegiatan ijtihad ini 

pernah mengalami kemandekan karena muncul anggapan bahwa 

pintu ijtihad telah tertutup, sehingga pada masa ini umat Islam 

mengalami era taqid yang begitu panjang. Yang menjadi 

pertanyaan adalah apakah benar bahwa ijtihad itu telah tertutup ? 

Ternyata  adanya anggapan ini karena muncul institusi ijtihad yang 

telah dibatasi oleh kelembagaan para mujtahid mutlak. Pada 

masa ini fiqh aktual mengalami masa surut yang luar biasa, dan 

puncak kemundurannya terjadi pada awal abad ke 9 di Kerajaan 

Turki Usmani. 

Untuk mendokrak kembalik semangat ijtihad yang menjadi 

supermasi pengembangan hukum Islam, paling tidak ada tiga 

kelompok kelompok umat Islam yang memberi respon terhadap 

keberadaan  ijtihad ini. Kelompok pertama, menolak ijtihad 

mentah-mentah, dengan alasan bahwa produk ulama mujtahid 

dan ulama salaf telah mampu menjawab setiap tantangan zaman 

dan masalah-masalah kontemporer dewasa ini. Tinggal bagaimana 

merelevansikan pemikiran aktualnya untuk kondisi dan situasi 

saat ini. Kelompok ini mengikuti pola pandang bahwa  aktifitas 

fikih selalu disandarkan pada imam-imam mujtahid. 

Kelompok kedua, justru menganjurkan ijtihad dan secara 

ekstrim menolak taqlid. Kelompok ini lebih puritan, namun 

sikapnya yang secara  mentah-mentah menolak taqlid, 

mengakibatkan munculnya sikap gegabah dalam melakukan 

ijtihad. Mereka tidak mau menengok kembali khazanah pemikiran 

ulama salaf, dengan dalih cukup mengambil dari dasar Al-Qur’an 

 
11 Yusuf al-Qardhawi, Al-Ijtihad al-Mu’ashir baina al-Indilbaath wa al-

Infiraath, (Kairo: Dar al-Tauzii’ wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1994), h. 5 
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dan Hadis nabi, untuk memproduksi kebutuhan fikih yang 

berkembang. Karena itu pada kelompok ini bermunculan para “ 

mujtahid baru” yang mengatas namakan dirinya sebagai 

pembaharu Islam, yang secara kritis sering mereduksi pemikiran-

pemikiran mapan para ulama fikih. Yang disayangkan, sikap 

ekstrim ini membawa pada pengeroposan khazanah intelektual 

Islam, mengingat syarat-syarat ijtihad yang seharusnya dipenuhi 

oleh sesorang mujtahid diabaikan begitu saja. 

Kelompok ketiga, lebih moderat. Para pakar fikih yang 

mengambil jalan tengah ini, tetap bersemangat agar fikih 

senantiasa aktual dan sesuai dengan zaman, tetapi tidak 

melepaskan dataran tempat berpijak para ulama pendahulunya 

(salaf al-shalih). Sebab apa yang telah dicapai ulama salaf itu, 

dalam skala golobal telah memenuhi tuntutan psikologis dan 

kebutuhan yurisprodensi pada umumnya. Hanya saja 

perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi menuntut lebih 

jauh fingsi-fungsi yurisprodensi untuk menjawab tantangan yang 

dinamis. Kelompok ketiga ini memberikan respon terhadap 

masalah-masalah aktual dengan metode-metode ijtihad, yang 

memadukan metode ulama mujtahid dengan metode penelitian 

modern, bahkan secara komprehenship memberlakukan apa yang 

disebut sebagai ijtihad jama’i. 

Tampaknya aliran ketiga inilah paling tidak masih 

memperhatikan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh seorang 

mujtahid dengan menggunakan metode penelitian yang modern. 

Kelompok ini dalam melakukan kajian terhadap permasalahan-

permasalahan tidak hanya berpegang pada nash-nash klasik saja, 

tetapi juga  menyesuaikannya dengan kondisi yang melingkupi 

peristiwa itu terjadi. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa 

hal-hal yang terjadi sekarang boleh jadi belum pernah dikenal  oleh 

orang-orang terdahulu, bahkan belum pernah terbesit dalam hati 

sanubari mereka. Bisa juga karena adaa sebagian peristiwa atau 

persoalan lama yang terjadi dalam kondisi dan sifat yang dapat 

mengubah tabiat, bentuk dan pengaruhnya, sehingga hukum atau 

fatwa yang ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu tidak relevan 
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lagi. Hal yang demikian itulah yang memotivasi mereka untuk 

merevisi fatwa lantaran berubahnya masa, tempat, adat istiadat, 

dan kondisi.  

Menurut Al-Maraghi, bahwa sesungguhnya hukum-hukum 

yang diundangkan itu untuk kepentingan manusia, dan 

kepentingan manusia dapat berbeda karena perbedaan zaman 

dan tempat. Maka apabila suatu hukum diundangkan pada waktu 

di mana memang dirasakan perlu akan adanya hukum itu, 

kemudian kebutuhan itu tidak lagi, maka suatu tindakan bijaksana 

menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum lain 

yang lebih sesuai dengan waktu terakhir.12 

Dengan demikian kebutuhan kita terhadap ijtihad  merupakan 

kebutuhan yang kontinu  dan tidak boleh tidak keberadaannya, 

sehingga tindakan menutup ijtihad justru akan menyulitkan umat 

Islam sendiri, Khususnya dalam menghadapi perkembangan dan 

perubahan zaman seperti yang  terjadi sekarang ini. Oleh karena 

itu ijtihad dibutuhkan dengan intensitas dan kapasitas yang  cukup 

melebihi masa-masa sebelumnya, mengingat kondisi sosial politik 

telah mengalami perubahan cukup besar dalam kehidupan 

masyarakat terutama setelah terjadi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan tehnologi . 

D. Ijtihad Pardi dan Ijtihad Jama’i 

Dilihat dari segi pelakunya, ijtihad dapat dibedakan atas ijtihad 

fardi dan ijtihad Jama-i. Ijtihad fardi adalah ijtihad yang dilakukan 

oleh perorangan atau beberapa orang --- tidak mencakup seluruh 

mujtahid atau mayoritasnya -- dalam menentukan hukum suatu 

masalah dan tidak ada keterangan bahwa semua mujtahid 

menyetujuinya. Itihad fardi ini seperti diriwayatkan dalam hadis 

tentang ijtihad yang dilakukan oleh Muadz. Ijtihad fardi ini 

merupakan jembatan atau sarana menuju terciptanya atau 

terbentuknya ijtihad jama’i dengan berbagai dukungan yang 

 
12 Agmad Mushthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, juz I, h. 187, Lihat 

juga Muhammad RASYID Ridha dalam Tafsir al-Manar juz 1, h. 414 
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diberikan dalam bentuk kajian yang mendalam atau hasil 

penelitian yang murni.  

Sedangkan ijtihad jama’i adalah kesepakatan para mujtahid 

terhadap suatu hukum syara’ yang belum terjadi pada masa 

Rasulullah saw. Kesepakatan dari ijtihad jama’i ini dalam kitab-

kitab usul fiqh disebut dengan ijma’.13 

Dalam menyelesaikan masalah-masalah baru yang besar, 

tidak cukup dengan ijtihad fardi sebab pendapat orang banyak itu 

lebih mendekati kebenaran dari pada pendapat perorangan 

walaupun seseorang itu memiliki kapasitas keilmuan yang tinggi. 

Hal ini terjadi karena terkadang seseorang menyentuh satu aspek 

dalam objek sementara dia tidak menaruh perhatian pada aspek 

yang lain. Sedangkan diskusi kelompok seperti dalam ijtihad 

jama’i dapat menemukan poin-poin ynag tersembunyi atau dapat 

memunculkan secara jelas pemecahan perkara-perkara yang sulit, 

atau mengingatkan beberapa masalah yang terlupakan.  

Cara atau metode ijtihad kolektif atau jama’i semacam inilah 

yang ditempuh oleh Abu Bakar dan sahabat Nabi yang lain 

sebagaimana diriwayatkan oleh al- Darimi al-Baihaqi dari Maimun 

bin Mahran, dikatakan bahwa “Menjadi kebiasaan Abu Bakar 

apabila menghadapi suatu masalah dan tidak mendapatkan dasar 

hukumnya dari al-Qur’an dan al-Hadis, maka beliau mengundang 

para tokoh di antara kaum muslimin dan para ulama mereka 

untuk diajak bermusyawarah, Apabila pendapat mereka atau 

suatu perkara itu disepakati, maka beliau memutuskan perkara 

dengan pendapat tersebut”. 

Bila dikaitkan dengan jaman modern ini, mengingat begitu 

banyaknya permasalahan yang timbul baik dalam bidang ekonomi, 

kedokteran maupun bidang lain, yang menuntut pemecahan 

hukum Islam, keberadaan ijtihad jama’i ini sagat besar 

peranannya. Dengan adanya ijtihad jama”i ini bukan berarti 

menghilangkan atau meniadakan ijtihad fardi. Sebab yang 

menghantarkan pada jama’i adalah hasil penelitian orisinil yang 

 
13 Dr. Thayib Khudri al-Sayyid, al Ijtihad fi Ma La NashahaFih,h. 100 
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diajukan oleh setiap mujtahid untuk dilakukan secara kolektif. 

Setelah diteliti dan didiskusikan, maka keluarlah suatu keputusan 

dari lembaga tersebut baik berdasarkan ijma’ maupun 

berdasarkan pendapat mayoritas. Karenanya hak individu dalam 

berijtihad masih tetap ada pada setiap keadaan.  

E. Lembaga-Lembaga Ijtihad Jama’i di Abad Modern 

Ijtihad yang paling sesuai pada zaman modern ini adalah ijtihad 

kolektif atau jama’i dalam bentuk lembaga ilmiyah yang 

menghimpun semua pakar dalam bidang fikih -- dan bila perlu 

mengikut sertakan para pakar dari bidang lain yang bersangkutan -

-- yang keilmuannya cukup mumpuni. Hendaknya lembaga ijtihad 

jama’i bersifat independen sehingga dapat menetapkan hukum-

hukum secara tegas dan bebas serta jauh dari pengaruh tekanan 

sosial dan politik. 

Dengan semakin tingginya kesadaran para pemikir Islam 

terhadap masa depan hukum Islam, sekarang ini telah banyak 

didirikan lembaga-lembaga ijtihad jama’i di berbagai kawasan 

dunia Islam, di antaranya adalah: 

• Lembaga Majelis Tinggi bagi masalah-masalah keislaman di 

Kairo. 

• Lembaga kajian fikih di Fakultas Syari’ah di Universitas 

Damsyiq. 

• Lembaga kementerian waqaf dan kajian keislaman di 

Kuwait.14 

 

Selain lembaga-lembaga di atas, masih banyak lagi lembaga 

ijtihad jama’i terutama yang membahas maslah-masalah fikih 

kontemporer, seperti lembaga Islam untuk ilmu-ilmu kedokteran di 

Kuwait telah menyelenggaran seminar tentang “Islam dan 

kelahiran” yang membahas masalah Bank ASI dan penguguran 

janin. Yang lain adalah Organisasi Kedokteran Islam di Afrika 

 
14 Manna’Khalil al- Qaththan, al- Tasyri wa al- Fiqh al Islami tarikhan 

wa manhajun (Kairo: Darul Ma’arif, 1989),  h. 271 
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Selatan, Departemen Kedokteran Islam di universitas King Abdul 

Aziz di jeddah yang membahas tentang masalah pencangkokan 

organ tubuh. 

Selain lembaga-lembaga yang membahas soal medis di atas, 

juga  banyak lembaga-lembaga ijtihad jama-i yang membahas 

masalah-masalah muamalah. Misalnya masalah asuransi. 

Masalah ini telah didiskusikan dalam berbagai forum seminar 

internasional yang dihadiri oleh para pakar yang terkait dengan 

masalah yang dihadapi. Masalah ini didiskusikan pada acara  

pekan fikih Islam di Damascus, di lembaga riset Islam di 

universitas al-Azhar, juga seminar hukum Islam di Libia, dalam 

konferensi internasional tentang ekonomi yang diselenggarakan di 

Makkah al-Mukarramah. 

Dari beberapa penjelasan dikemukakan di atas, dapat 

dipahami bahwa langkah-langkah yang ditempuh dalam mengatasi 

tantangan hukum Islaam pada abad modern ini dapat dilakukan 

dengan mengadakan kajian ulang terhadap berbagai aspek ajaran 

Islam dan umat Islam kiranya dapat memahami dan membedakan 

antara ajaran Islam yang bersifat normatif dan Islam historis atau 

dengan kata lain mana Islam yang konseptual dan Islam yang 

aktual. 

Dalam upaya mengadakan kajian di maksud hendaknya 

dilakukan dengan menggunakan metodelogi kontemporer, tanpa 

mengabaikan khazana intelektual Islam klasik. Oleh karena itu 

umat Islam hendaknya memahami Islam secara holistik 

(menyeluruh), bukan sebaliknya, secara dikotomi. Hal ini  

dibutuhkan  pemahaman baru terhadap  sumber-sumber ajaran 

Islam, yakni Al-Qur’an dan Hadis Nabi  secara aktual dan sesuai 

dengan tuntutan zaman. 

Dengan dibukanya kembali pintu ijtihad kiranya dapat 

menyembatani kesenjangan hukum Islam di abad modern ini. 

Ijtihad yang dilakukan itu di samping menggunakan ijtihad 

istimbati juga dengan menggunakan ijtihad tatbiki, kedua ijtihad 

tersebut baik dilakukan secara fardi maupun secara jama-i dan 

ijtihad yang lebih sesuai dengan zaman modern dalam bentuk 
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ijtihad jama-i, yaitu ijtihad dalam bentuk lembaga ilmiah yang 

dapat menampung seluruh pakar, baik dalam bidang fikih maupun 

bidang-bidang lain yang dibutuhkan. 

 

 



Perkembangan Pemikiran Modern Hukum Islam 

16 |  

 

 

 

 

 

BAB  II 

KONDISI HUKUM ISLAM ABAD 
MODERN 

 

 

 

 

A. Hukum Islam di Turki Usmani 

emajuan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi di dunia Barat menimbulkan perobahan besar 

dan mendasar dalam bidang kehidupan masyarakatnya. 

Muncul faham dan gerakan yang ingin menyesuaikan aspek-aspek 

kehidupan masyarakat dengan realitas dan iklim baru yang 

ditimbulkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi. Gerakan ini dengan 

modernisasi dengan fahamnya disebut modernisme.15   

 
15 Modernisme dalam masyarakat Barat mengandung arti fikiran, 

aliran, gerakan dan usaha untuk merubah faham-faham, adat istiadat 
institusi-institusi lama, dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana 

K 
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Perubahan besar telah terjadi di Barat pada gilirannya 

berpengaruh ke dunia Islam karena adanya kontak antara 

keduanya. Akibatnya, di dunia Islam muncul pula gerakan dan 

faham yang menginginkan perubahan-perubahan dalam  aspek-

aspek kehidupan masyarakat. Salah satu perubahan  yang 

diinginkan adalah dalam aspek hukum Islam. 

Daerah Islam yang paling awal menerima pengaruh 

modernisasi Barat adalah Turki Usmani, di samping Mesir.16 

Berbagai pergolakan dan pergulatan, serta perubahan-perubahan 

sebagai hasilnya, terjadi di Turki usmani. Kasus Turki Usmani 

menarik, relevan dan refresentatif dijadikan objek kajian untuk 

mendeskripsikan bagaimana dunia Islam memasuki abad modern. 

Meskipun para ahli tarikh al tasyri’ al islamy berbeda-beda 

dalam membagi pembabakan  sejarah perkembanagan hukum 

Islam, Muhammad Khudary Bek memasukkannya ke dalam 

periode keenam sejarah perkembangan hukum Islam dengan ciri-

ciri berkembangnya pemikiran taklid buta. 17 Sementara itu 

Mustaafa Ahmad Al Zarqajuga memasukkannya ke periode 

keenam dari tujuh periode perkembangan hukum Islam dengan 

ciri-ciri kemunduran dan kejumudan hukum Islam.18 

 
baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
modern. Lihat: prof. Dr. Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam : 
Sejarah, Pemikiran dan Gerakan, Cetakan ke-9, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992 
) h. 11  

16 Awal abad XIX dijadikan patokan awal masuknya pengaruh Barat ke 
dunia Islam secara intensif, terutama ke Turki usmani dan Mesir. Sehingga 
awal abad XIX dijadikan sebagai awal abad modern dalam Sejarah Islam. 
Lihat Dr. Satria Efendi M. Zein, Munawir Sadzali dan Reaktualisasi Hukum 
islam di Indonesia, dalam Muhammad Wahyu Nafis dkk, (ed). 
Kontektualisasi Ajaran Islam: 70 tahun Prof. Dr. Munawir Sadzali, M.A, 
Cetakan pertama (Jakarta: IPHI-Paramadina, 1995 ) h.287, dan Harun 
Nasutioan . Ibid,h. 14 

17 Muhammad Khudary Bek, Tarikh al Tasyri al Islam,(Beirut: Dar al 
fikr,1990) h.207 

18 Mustafa Ahmad Al Zarqa’, al Madkhal al Fiqhy al Am, Jilid I 
(Damaskus: Dar al Fikr, 1968) h. 186 
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Kemunduran hukum Islam merata di seluruh wilayah Islam, 

termasuk di Turki Usmani sebagai pusat kekuasaan ketika itu. 

Bahkan sebagaimana yang dikemukakan oleh Satria Efendi, 

bahwa pada awalabad 19 fiqhi Islam mencapai puncak 

kemundurannya di Turki Usmani.19 

Suasana kemunduran hukum Islam tergambar dari 

karakteristik hukum Islam yang berkembang ketika itu. Ciri khas 

yang menonjol dari hukum Islam saat itu dapat dilihat dari 

berbagai segi. Pertama, dari segi pemikiran fiqh, kedua, dari segi 

sistem pengajaran dan pengembangan fiqh, ketiga, dari segi 

metode penulisan karya fiqh.  

Dari segi pemikiran fiqh, pada saat itu pemikiran taklid 

merupakan yang dominan. Para ulama mengikuti dan menerima 

pemikiran fiqh yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh mazhab tanpa 

melakukan analisis-analisis dan kritik. Pemikiran fiqh telah beralih 

dari argumentasi-argumentasi serta tujuan-tujuan yang dapt 

diterima secara syar’i dan mengarah kepada sikap 

mempertahankan yang telah lama. Ditinjau dari segi pengajaran 

dan pengembangan fiqh, pada saat itu  muncul kecenderungan 

umum di kalangan murid-murid untuk mempelajari fiqh dan kitab 

fiqh tertentu, hasil karya tokoh-tokoh mazhab fiqh yang mereka 

anut. Mereka tidak lagi mempelajari fiqh dan syari’at (al Qur’an 

dan al Hadis) sebagai sumber dan landasan fiqh. Dalam 

pengembangan fiqh pun tidak dijumpai upaya-upaya kreatif untuk 

menghasilkan karya-karya fiqh orisinil. Kegiatan pengembangan 

fiqh yang dilakaukan sebatas pada upaya takhrij, tarjih dan tanzim 

terhadap karya fiqh mazhab. Di sisi lain, bila ditinjau dari segi 

metode penulisan karya fiqh, nampak adanya kecenderungan 

umum untuk menulis ringkasan dan penjelasan  kitab-kitab fiqh 

yang telah ada atau sebatas mensyarah saja. Metode penulisan 

karya fiqh yang termasyhur pada masa itu adalah metode 

pembuatan matan fiqh ( Thariqah al Mutun). Kitab-kitab fiqh yang 

telah ada diringkaskan, disarikan, dan ditulis dengan redaksi yang 

singkat dan padat, sehingga makna bisa mencakup keseluruhan 

 
19 Satria Efendi M. Zein dalam Munawir Sadzali, Loc., Cit., 
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isi kitab aslinya.  Al Zarqa’ – dengan nada sinis — mengibaratkan 

metode penulisan ini dengan ungkapan”bagaikan memasukkan 

unta ke dalam botol”. Setelah matan fiqh dihasilkan, penulis 

matan atau penulis lain, juga mengomentari penjelasan,  dan 

membuat tambahan komentar terhadap matan tersebut. Tulisan 

ini disebut syarah (al Syarh). Syarah ini kemudian diberi pula 

penjelasan yang disebut dengan Hasyiyah (al- Hasyiyah). Hasyiyah 

ini pun dibuatkan pula penjelasan yang disebut dengan Taqrir (al 

Taqrir).20 Metode pemahaman, penjelasan, dan penulisan yang 

dilakukan di atas, memberikan corak hukum Islam yang pada 

hakikatrnya membawa kepada kemunduran dalam dunia Islam.  

Suasaana kejumudan dan kemunduran hukum Islam 

menyebabkan hukum Islam kurang -- untuk tidak menyatakan 

tidak sama sekali -- relevan dan kurang berfungsi bagi realitas 

kehidupan umat. Perubahan-perubahan yang timbul dari dinamika 

kehidupan masyarakat dan hal-hal baru yang muncul akibat arus 

modernisasi tidak mampu direspon secara memadai oleh produk-

produk fiqh klasik. Akibatnya, terjadi kepncangan dalam struktur 

masyarakat karena tidak serasinya antara dinamika kehidupan 

masyarakat dengan perangkat hukum yang amengaturnya.  

Menanggapi keadaan hukum Islam demikian, muncul tiga 

aliran yang mengemukakan pemikiran-pemikiran sebagai solusi 

alternatif dari krisis  hukum yang tengah dihadapi. Ketiga aliran 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Pertama, Aliran yang mempertahankan hukum Islam 

sebagaimana adanya , baik hukum  yang berupa ketegasan wahyu, 

maupun yang berupa hasil jtihad. Bagi aliran ini, hukum fiqh hasil 

ijtihad yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik telah lengkap, 

dan mampu menjawab segala persoala hukum masa kini. Para 

ulama tidak usah melakukan ijtihad, sebab mereka tidak akan 

mampu menandingi kealiman para mujtahid generasi terdahulu. 

Kemunduran umat Islam disebabkan karena mereka tidak 

 
20 AL zarqa  al Madkhal al Fiqh al Am, Op., Cit,.  h. 186-187 
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konsisten dalam menjalankan hukum Islam, termasuk hukum fiqh 

hasil ijtihad mujtahid masa silam. 

Kedua, Aliran yang membedaka antara ajaran-ajaran yang 

absolut kebenarannya dan hail-hasil ijtihad yang relatif 

kebenarannya. Ajaran yang murni dan ditegaskan wahyu bersifat 

absolut, sedangkan ijtihad adalah adalah hasil penafsiran para 

mujtahid yang disimpulkan dari wahyu. Penafsiran para mujtahid  

dipengaruhi oleh situasi dan kondisi ketika pembentukannya, 

sehingga bersifat relatif. Aliran ini berpendapat bahwa hukum 

Islam yang  berasal dari hasil ijtihad dapat ditinjau ulang dengan 

melakukan penafsiran kemabli dan disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi masa kini. Hasil-hasil ijtihad masa lalu, tidak akan 

cukup untuk menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah baru 

yang lebih kompleks.  

Ketiga, aliran yang berpendapat bahwa permasalahan yang 

serba kompleks masa kini tidak akan dipecahkan oleh norma-

norma hukum Islam. Pembaharuan penafsiran fiqh pun tidak akan 

menghasilakn perubahan yang berarti serta berjalan lamban.Di 

samping itu konsep dan metode pembaharuannya belum 

disepakati. Sementara itu permasalahan sudah menumpuk dan 

mendesak untuk dijawab. Oleh sebab itu menurut aliran ini, 

hukum Islam harus disingkirkan dan diganti dengan hukum Barat 

yang telah teruji kemampuannya memenuhi tuntutan zaman. 

Ketiga aliran yang telah dijelaskan di atas berusaha mencari 

dukungan dari umat Islama dan penguasa. Dalam persaingan dan 

pergmulan tersebut, aliran ketiga lebih berhasil dan mendapatkan 

dukungan yan lebih besar dari penguasa Turki Usmani. Di antara 

kelompok atau gerakan yang tergolong ke dalam aliran ketiga ini 

adalah gerakan Tanzimat  tanzimat berhasil mendominasi 

pemerintahan Turki Usmani disekitar pertengahan abad 19. 

Tanzimat berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti 

mengatur, menyusun atau menata. Tanzimat diidentifikasi sebagai 

gerakan pembaharuan yang melanjutkan usaha-usaa 

pembaharuan yang telah dilakukan pada masa atau di bawah 

pimpinan Sultan Mahmud Iisebelumnya. Tokoh utama dari 
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kelompok ini adalah Mustafa Rasyid Pasyayang pernah menjabat 

sebagai duta besar,menteri luar negeri dan perdana menteri.Tokoh 

lainnya adalah Mustafa Sami, Sadik Rif’at yang pernah menjabat 

duta besar, menteri luar negeri dan menteri keuangan.Fu’ad Pasya 

yang menduduki jabatan menteri luar negeri dan Ali Pasya yang 

pernah menduduki jabatan duta besar dan perdana menteri. 

Sebagai pemegang dominan pemerintahan Turki Usmani. 

Tanzimat dapat dengan mudah melancarkan pemikiran-pemikiran 

serta menjalankan program-programnya, meskipun terkadang 

dengan cara-cara otoriter.21  

Ketika mendominasi pemerintahan, Tanzimat berhasil 

menjalankan beberapa program “pembaharuannya” di bidang 

hukum, sesuai dengan aliran bidang hukum, sesuai dengan aliran 

bidang hukum yang dianutnya. Pada bidang materi hukum, 

Tanzimat membuat produk-produk hukum baru untuk mengganti, 

menambah, atau memperbaharui mater-materi hukum yang sudah 

ada.  

Pada tahun 1843 ditetapkan hukum pidana (Cesa 

Kanunnamesi, The Penal Code) disertai aturan pembatasan untuk 

melakukan penafsiran hukum. Pada tahun 1850 ditetapkan 

hukum dagang baru (Ticaret Kanunnamesi, The Commercial 

Code), Hukum Pertanahan dibuat tahun 1858, dan Hukum 

Perdagangan Laut  (Ticaret Bahriye Kanunnamesi) ditetapkan 

pada tahun 1863. Selanjutnya dibuat pula kodifikasi Hukum Publik 

Pada tahun 1865. Perangkat hukum material baru tersebut, sarat 

dengan hukum sekuler dengan mencontoh kepada hukum-hukum 

yang berlaku di Barat. Puncak dari perluasan perangkat hukum 

sekuler terjadi ketika sistem peradilan sekuler ( Nizamiye) 

diterapkan pada tahun 1869 di bawah pimpinan Ahmad Jevdet 

Pasya yang menjabat sebagai menteri kehakiman ketika itu. 

Sistem peradilan baru tersebut mengurangi kekuasaan dan 

kewenangan peradilan agama yang berada di bawah kekuasaan 

Syaikh al Islam. Sebagai perangkat pendukung pemberlakuan 

 
21Harun Nasution, Nasution, Pembaharuan dalam Islam : Sejarah, 

Pemikiran dan Gerakan Op.,  Cit.,  h. 97-104  
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hukum material yang telah ditetapkan, dibuat pula Hukum Acara 

Pidana pada tahun 1880 dan Hukum Acara Perdata pada tahun 

1881. Kebijakan-kebijakan dan program-program di bidang hukum 

yang dijalankan Tanzimat tersebut memperjelas komitmen mereka 

untuk mengganti sistem hukum Islam dengan sistem hukum 

Barat.  

Politik dan kebijakan pembinaan hukum yang dilancarkan 

oleh gerakan Tanzimat semakin menempatkan hukum Islam pada 

posisi yang terpojok.Lapangan pemberlakuan hukum Islam 

semakin sempit karena terdesakoleh hukum-hukum baru yang 

berasaldari Barat. Pada lapangan hukum pidana, diberlakukan 

hukum pidana Barat, kecuali pada masalah-masalah tertentu saja 

yang masih memakai ketentuan hukum Islam, seperti masalah 

riddah. Pada lapangan hukum pertanahan, hukum Islam 

dikombinasikan dengan hukum Barat dengan tetap didominasi 

oleh hukum Barat.  

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tergesernya posisi 

hukum Islam di Turki Usmani. Pertama, faktor politik hukum dan 

kebijakan pembinaan hukum Tanzimat sebagaimana telah 

digambarkan di atas. Kedua, faktor realitas objektif hukum Islam --

-yakni pada hukum-hukum ijtihadi---yang banyak sudah out of date. 

Ketiga, faktor persaingan politik antara lembaga-lembaga Turki 

Usmani. Kalangan sekuler (Tanzimat) yang menguasai pos 

perdana menteri, menteri kehakiman dan dan jabatan lainnya 

berusaha mengurangi kekuasaan dan kewenangan lembaga Syaik 

al Islam yang dikuasai oleh kalangan Islam konservatif. Salah satu 

jalan yang ditempuh oleh kelompok sekuler adalah mengurangi 

kewenangan peradailan agama yang berada di bawah kekuasaan 

Syaik al Islam dengan cara mengganti materi hukum dengan 

hukum Barat, sehingga pada akhirnya beralih menjadi 

kewenangan peradilan sekuler. Keempat, faktor berkembangnya 

kebijakan pengundangan hukum (taqnin) sebagai sarana 

pemberlakuan hukum. Akibatnya banyak hukum Islam yang tidak 

bisa berlaku bila kebijakan ini diberlakukan, sebab hukum Islam 
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pada dasrnya berlaku dengan sendirinya (mulzimunbi nafsih) 

tanpa melalui perundangan.  

Dari keempat faktor yang disebutkan di atas, faktor Tanzimat 

yang paling berperan. Tanzimatlah yang mnerapkan politik dan 

kebijakan pembinaan hukum untuk mengganti hukum Islam 

dengan hukum-hukum Barat. Tanzimat pula yang berupaya 

mengebiri kekuasaan dan kewenangan Syaik al Islam dan mereka 

pula yang menerapkan kebijakan pengundangan dalam 

pemberlakuan hukum. 

Dengan menilai kebijakan dan program yang dijalankan oleh 

Tanzimat tersebut, nampaknya Tanzimat bukan hanya sekadar 

gerakan penataan yang berusaha menyusun kembali struktur dan 

aspek kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan turki Usmani. 

Sebagaimana makna asal kata”Tanzimat”. Tanzimat telah berobah 

menjadi sebuah gerakan yang merobah dasar-dasar kehidupan 

kenegaraan dan kemasyarakatan Turki Usmani.  

Di tengah suasana kemunduran hukum Islam an di tengah 

gencarnya usaha-usaha kelompok sekuler untuk mnyingkirkan 

hukum Islam dari kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan di 

Turki Usmani, terdapat juga upaya-upaya yang cukup berarti untuk 

mempertahankan  dan memajukan kembali hukum Islam. 

Salahsatu usaha tersebut adalah kodifikasi Majallah al Ahkam al 

Adliyyah . 

Majallah ini merupakan kodifikasi hukum mazhab Hanafi ---

mazhab fiqh yang dianut kekhalifaan Turki Usmani __dalam 

bidang mu’amalah secara umum.  Dikatakan mu’amalah secara 

umum karena majallah ini juga memuat ketentuan tentang 

peradilan dan pengadilan. Majallah terdiri atas  16 (enam belas) 

buku, 52 (lima puluh dua bab), dan 1851 (seribu delapan ratus 

lima puluh satu) pasal. Pada bagian awalnya terdapat 

muqaddimah yang berisi pengertian dan pembagian ilmu fiqh serta 

kaedah-kaedah fiqh. Sistematika majallah mengikuti sistematika 

perundang-undangan umum dengan redaksi yang singkat tapi 
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padat. Majallah hanya memuat satu pendapat yang dipegang dan 

tidak memuat perbedaan pendapat tentang suatu masalah.22 

Majallah al Ahkam al Adliyyah sebagai satu kodifikasi hukum 

merupakan suatu peristiwa dan momentum penting dalam sejarah 

perkembangan hukum Islam modern. Kehadiran majallah 

berpengaruh besar terhadap sejarah perkembangan hukum Islam 

selanjutnya, terutama dari segi pengundangan ( taqnin), kodifikasi, 

dan unifikasi hukum Islam. arti penting majallah dapat dilihat 

sebagai berikut:  

Pertama, Majallah al Ahkam al Adliyyah merupakan kodifikasi 

hukum pertama yang memuat hukum Islam murni. 23 Upaya ini 

adalah dalam rangka unifikasi hukum yang berlaku dan 

untukmemudahkan para hakim dalam menetapkan putusan 

hukum. Dengan adanya kodifikasi ini, maka dampak negatif 

perbedaan mazhab dan perbedaan pendapat dalam satu mazhab 

terhadap penerapan hukum secara konkrit dapat diatasi. Dengan 

demikian kepastian hukum pun dapat pula dicapai.  

Kedua, Majallah al Ahkam  al Adliyyah merupakan kodifikasi 

hukum Islam pertama yang berhasil dilaksanakan melalui media 

pengundangan. Meskipun usaha seperti ini telah pula diupayakan 

oleh Ibnu Muqaffa’, Kahlifah Ja’far al Mansur dan Imam Ibnu 

Malik., namun usaha-usaha tersebut belum berhasil membuat 

kodifikasi hukum Islam yang bersifat resmi diberlakukan oleh 

Negara.24 Dengan adanya pengundangan hukum Islam ini, maka 

proses pemberlakuaan hukum Islam berobah menjadi mulzimum 

binafsih (berlaku dengan sendirinya).kepada mulzimum bigairih ( 

berlaku melalui sarana pemberlakuan, yakni  

pengundangan).Perobahan ini dari segi proses pemberlakuan 

memang agak menyulitkan, tetapi bermanfaat bagi penyeragaman 

 
22 Lihat  :CR.Tyser  BAL, (Translater), The Mejelle, (Lahore : Law 

Publishing Company, 1980), h. 23 
23 Manna; al Qaththan, al Tasyri’ wa al Fiqh fi al Islam: Tarikhan wa 

Manhajan ( Mesir: Dar al Ma’rifah, tt.), h. 259 
24. Abd al Rahman “Abd. Al Azisz al Qam. Al Islam wa Taqnin al Ahkam,  

Cetakan kedua, ( Kairo: tt. ), h. 236-246 
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(unifikasi) hukum Islam dan kepastian hukum. Di samping itu 

posisi hukum Islam semakin kuat karena adanya landasan 

legalitasbagi pemberlakuannya.  

Kodifikasi dan pengundangan, Majallah al Ahkam al Adliyyah 

turki Usmani kemudian menyebar dan dicontoh oleh wilayah-

wilayah Islam lainnya. Majallah al Ahkam al Adliyyah ini di Turki 

Usmani sampai tgl 17 Februari 1926ketika Kemal Attaturk 

mencabut dan menggantinya denga Civil Code (Kanun-i Medeni) 

yang merujuk kepada hukum Swiss,. Meskipun demikian, dengan 

beberapa perubahan, Majallah al Ahkam al Adliyyah masih berlaku 

di Irak, Syria, dan Yordania. 25 

Majallah al Ahkam al Adliyyah bisa disebut sebagai salah satu 

warisan positif yang ditinggalkan oleh gerakan Tanzimat. Komisi 

penyusunan majallah ini diketuai oleh Ahmad Jevdet Pasya, 

seorang tokoh terkemuka gerakan Tanzimat yang menjabat 

sebagai menteri kehakiman ketika itu. Penyusunan majallah ini 

bisa dipandang sebagai suatu keberhasilan aliran yang 

menginginkan pembaharuan Islam yang tetap bertumpu kepada 

dasar-dasar hukum Islam itu sendiri dan bisa juga dipandang 

sebagai bentuk kompromi dan konsesi dari gerakan Tanzimat 

kepada aliran-aliran lain yang menentangnya. 

Perspektif yang dikemuakakn di atas, hukum akan mengalami 

kemunduran apabila hukum tersebut tidak dinamis. Dinamika 

hukum diperlukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan 

hukum yang selalu berkembang sejalan dengan dinamika 

kehidupan masyarakat. 

Pembaharuan di bidang hukum harus dilakukan pada 

lapangan yang menerima interpretasi dan terkait erat dengan 

situasi dan kondisi yang berkembang. “Pembaharuan” pada 

lapangan dasar-dasar fundamental suatu sistem hukum justru 

menghancurkan hukum itu sendiri dan menggantikannya dengan 

sistem hukum yang lain, sehingga kata pembaharuan menjadi 

tidak relevan dan beralih menjadi penggantian politik dan 

 
25 Mr.Justin, SA,. Rahman, H.PK, Pengantar pada The Mejelle, Op.cit. 
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kebijakan pembinaan hukum yang dilakukan oleh Tanzimat. 

secara umum lebih tepat dikelompokkan kepada penggantian 

hukum, bahkan pembaharuan hukum. Kodifikasi Majallah al 

Ahkam al Adliyyah merupakan salah satu upaya pembinaan 

hukum yang dilakuakan di masa Tanzimat yang masih dalam rel 

pembaharuan hukum yang sebenarnya. Kodifikasi tersebut sangat 

bermanfaatdalam upaya-upaya unifikasi, pengundangan dan 

penguatan posisi hukum Islam. 

B. Hukum Islam di Mesir 

Mesir semula merupakan bagian dari kerajaan Turki Usmani, 

namun seiring dengan kian melemahnya kekuasaan Sultan-sultan 

di abad XVII, Mesir pun mulai melepaskan diri dari kekuasaan 

Istanbul dan pada akhirnya menjadi wilayah otonom.26 

Seperti diketahui bahwa pada tahun 1876 di Turki atas 

pengaruh Barat, telah disusn Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata yang di beri nama Majallah al Ahkam al Adliyah dan 

dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah kerajaan Turki Usmani. 

Bagi Mesir, ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan sebab 

jauh sebelum diundangkannya majallah al Ahkam al adliyah itu 

Mesir sudah memisahkan diri dari kekuasaan Turki Usmani.  

Lepas dari kekuasaan Turki Usmani secara berturut-turut 

Mesir kemudian dijajah oleh Perancis (1798) dan Inggris 1882. 

Pada tahun 1922 Mesir secara resmi memperoleh kemerdekaan 

dari Inggris, tapi pada masa pemerintahan Raja Faruq pengaruh 

Inggris masih terasa sedemikian besar, Baru pada masa Jamal 

Abd. Al Nasser yang menggulingakan Raja Faruq pada 23 Juli 

1952, Mesir menganggap dirinya benar-benar telah merdeka.  

Pada masa pendudukan kolonial Inggris dengan dukungan 

kaum westernis dan sekularis, syariat Islam yang telah berlaku 

selama berabadabad lamanya di Mesir diberhentikan 

pemberlakuannya, pemberhentian berlakunya syariat ini 

dilukiskan sebagai luka yang perih dalam hati orang-orang Mesir 

 
26 Harun Nasution, pembaharuan dalam Islam, 1992,  Op.Cit, h.28  
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dan merupakan keputusan yaang tidak dikehendaki oleh Mesir 

tapi dipaksakan kepadanya sedemikian rupa.  

Dalam bidang hukum perdata misalnya, sebagai pengganti 

syariat Islam dan majallah al  Ahkam al Adliyah yang pernah 

dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah kekuasaan Turki 

Usmani, penguasa Mesir modern yang telah memisahkan diri dari 

kekuasaan Turki Usmani menyusun Undang-undang Hukum 

Perdata Mesir (al Ahkam al Madaniyah al Misriyyah) yang bahan 

baku utamanya diadopsi dari hukum perdata Barat sekuler 

utamanya Prancis. Draft hukum perdata Mesir itu disusun oleh 

Abdul Razzaq al Sarhuri, Doktor ilmu hukum lulusan Lyon 

University, Paris-Prancis.27  

Studi hukum perdata di Mesir, dilakukan untuk memahami 

perkembangan hukum perdata Mesir dalam beberapa periode, 

metode perumusannya dan sikap ulama al Azhar terhadap hukum 

perdata Mesir.  

Hukum Perdata Mesir dalam beberapa Periode 

Secara historis, hukum perdata Mesir menurut Al - Mustasyar abd 

al Satar Adam,28 dapat dibagi dalam tiga periode  sebagai berikut:  

Pertama, Periode tahun 1876. Pada tahun inilah hukum 

perdata Mesir diundangkan untuk pertama kalinya. Hukum 

perdata Mesir yang terbitsatu tahun itu dan diberi nama al Qanun 

al Madani al Mukhtalath atau hukum perdata campuran. Dalam 

hukum perdata ini diatur mengenai masalah-masalah perdata 

yang terjadi antara sesama warga negara asing atau antara warga 

negara Mesir pribumi dengan warga negara asing. Bedanya 

menurut hukum perdata ini warga negara asing memperoleh hak-

hak istimewa. Hukum perdata ini di berlakukan dalam pengadilan-

pengadilan campuran yang didirikan pada tahun 1875.Hukum 

perdata campuran ini disusun dalam bahasa Prancis oleh seorang 

 
27 Al Azmeh, al-Azis, Islamic Law; Social and Ristorical Contexts, 

(London: Routledge, t,th., h. 148 
28 Abd al Satar Adam, (al Syariah al Islamiyyah wa al qanun al Madani fi 

al Mishriyyah, 1969), h. 13-18  
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pakar hukum asal  Prancis yang berdomisili di Iskandariyah. 

Naskah hukum perdata campuran ini sebagian besar berasal dari 

hukum perdata Prancis. Selain itu ada pula yang dikutip dari 

hukum Itali dan sedikit dari hukum Islam. Selanjutnya hukum 

perdata campuran ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.  

Kedua, Peride tahun 1883. Padatahun ini terbit hukum 

perdata yang lain yang diberi nama  al Qanun al Madani al Ahliyi 

atau hukum perdata Bumi Putra. Hukum perdata Bumi Putra ini 

disussun oleh seorang ahli hukum asal Itali yang pada waktu itu 

menjadi hakim pada pengadilan campuran di Iskandariyah. Pada 

waktu menyusun undang-undang tersebut ia dibantu oleh 

Muhammad Qhadri Pasya. Sebagai Hukum Perdata campuran, 

Hukum Perdata Bumi Putra ini juga disusun dalam bahasa prancis 

dan kemudian dialih bahasakan ke dalam bahasa Arab. Kedua 

bentuk undang-undang tersebut, menurut al Sanhuri, sama-sama 

memiliki kekurangan, sebab keduanya dijiplak seutuhnya dari 

Hukum Perdata prancis yang terbit pada awal abad XIX, yang sejak 

semula memang telah memiliki banyak kekuranagan. Celakanya, 

tegas al Sanhuri, para penyusun undang-undang tersebut tidak 

hanya mengutip kekurangan yang terdapat dalam sumber aslinya, 

tapi justru malah menambahkannya dengan kekurangan-

kekurangan yang lain dari pihak mereka sendiri, seperti salah 

dalam mengalih bahasakannya.  

Akibatnya, para hakim yang berpedoman kepada kedua 

hukum tersebut kerap kali membuat keputusan yang berbeda dari 

yang diatur dalam undang-undang tersebut. Menyadari akan hal ini 

pada Dies Natalis XIV pengadilan Bumi Putra al Sanhuri 

menyampaikan orasi ilmiah yang berisi pokok-poko pikiran sekitar 

penggabungan dan revisi kedua undang-undang hukum perdata 

tersebut. Tujuan revisi yang diusulkannya adalah untuk 

memperbaiki kesalahan dan melengkapi kekurangan-kekurangan 

yang terdapat dalam kedua undang-undang tersebut.Sedangkan 

dengan unifikasi keduanya dimaksudkan agar undang-undang 

yang ditetapkan kemudian dapat di berlakukan kepada segenap 



Usman Jafar 

 

29 |  

warga negara Mesir, baik muslim maupun non muslim. Warga 

negara asli maupun warga negara keturunan.29  

Untuk mewujudkan keinginan tersebut kemudian dibentuklah 

tiga buah team work sebagai berikut: 

1. Pada tanggal 27 Februari 1936 dibentuk sebuah team yang 

bertugas menangani revisi kedua undang-undang tersebut. 

Team ini terdiri dari delapan orang yang diketuai oleh Murad 

Sayyid Ahmad. Team ini bekerja selama tiga bulan guna 

membahas pembukaan undang-undang yang berisi sumber-

sumber undang-undang Hukum Perdata. Pada tgl 26 Mei 

1936 team ini dibubarkan.  

2. Pada tgl 20 November 1936 dibentuk team yang kedua yang 

beranggotakan sebelas personil yang diketuai oleh Kamil 

Sidqi. Pada tanggal 18 Januari dilibatkan pula enam orang 

ahli hukum untuk membantu team kedua ini guna 

mempersiapkan naskah tentang kafalah dan Syuf;ah. Team 

ini dibubarkan pada bulan Mei 1938 sebelum menyelesaikan 

tugasnya.  

3. Kemudian pada tanggal 28 Juni 1938 dibentuklah team yang 

ketiga yang hanya terdiri dari dua orang pakar hukum 

perundang-undangan, yaitu Dr. Abd. Razzaq al Sanhuri, hakim 

pengadilan campuran dan Edouard Lam-bert, ahli hukum 

Prancis. Team ini kemudian dibantu oleh Halim Bahjat 

Badawi, dan pada tanggal 8 Agustus 1938 ditugaskan pula 

tiga orang pakar hukum perundang-undangan sebagai 

sekretaris. 

Tim yang ketiga ini berhasil menyusun draft undang-undang 

hukum perdata lengkap pada 24 April 1942. Draft undang-undang 

tersebut kemudian dipersilahakan untuk dikritik selama tiga 

tahun. Pada tahun 1945 dibentuk team khusus guna mempelajari 

usul dan saran yang berhasil dihimpun guna perbaikan rencana 

 
29 Al Azmeh,  al-Azis, Islamic Law; Social and Ristorical Contexts, Op. cit, 

h. 164 
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undang-undang hukum perdata yang baru sebelum diajukan ke 

DPR.  

Setelah diajukan ke DPR draft Undang-undang tersebut lalu 

diperiksa oleh majlis al-Syuyukh yang dibentuk oleh DPR, pada 28 

Juni 1948 draft undang-undang tersebut dikembalikan lagi ke 

DPR. Pada 15 Oktober 1949 terbit keputusan yang berisi 

pernyataan berlakunya Undang-undang hukum perdata tersebut 

secara nasional dan mengikat seluruh  warga negara Mesir, baik 

muslim maupun non-muslim, pribumi maupun keturunan. Sejak 

saat itu  bial disebut Undang-undang Hukum Perdat Mesirmaka 

yang dimaksud tidal lain adalah Undang-unadng yang terbit pada 

16 Juli 1948 yang didsarkan melalui TAP no. 108 dan dinyatakan 

secara resmi berlaku sejak tanggal 15 Oktober 1949. 

Undang-undang tersebut terdiri dari 1149 pasal yang lainnya 

antara lain mengenai tujuh hal sebagai berikut: (1) al-bay’ atau jual 

beli, (2) hibbah, (3) al – Ijar atau sewa menyewa, (4) Iltizamat al – 

Jiwar atau hak-hak tetangga, (5) al – haith al-musytarak wa 

milkiyah al-thabaqat atau hal-hal yang dainggap milik bersama, (6) 

Syuf’ah atau hak membeli lebih dahulu, dan (7) al-hikr atau 

penimbunan barang.30 

Metode Perumusan Hukum Perdata Mesir 

Penyusunan hukum perdata Mesir menggunakan empat buah 

sumber, yaitu: 

1. Hukum Perdata yang telah diundangkan sebelumnya, yaitu 

hukum perdata campuran  (al-Qanun al-Madani al-

Mukhtalath) yang terbit pada 1876 dan hukum perdata Bumi 

Putra (al-Qanun al-Madani al-Ahliyah) yang terbit pada 1883 

M. Kedua undand-undang ini, sebagaimana disinggung,  

berasal dari undang-undang hukum perdata Perancis, 

2. Undang-undang hukum perdata modern yang muncul setelah 

undang-undang hukum perdata Perancis, semisal hukum 

 
30 Adam, Al- Mustasyar Abd. Al-Satar, Al- Sari’ah al-Islamiyyah wa al-

Qanun al-Madani, (Aal-Mishriyyi: t,tp., 1969),  h. 61 
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perdata Itali, Spanyol, Portugal, Belanda, Jerman, dan lain 

sebagainya. 

3. Ijtihad hakim Mesir 

4. Syari’at Islam. 

Dari keempat sumber penyusunan hukum perdata Mesir di 

atas, selanjutnya disusunlah undang-undang hukum perdata Mesir 

melalui metode komparatif. Arinya, seluruh sumber yang ada 

diperbandingkan satu sama lain agar dapat diketahui mana di 

antara keempat sumber tersebut yang paling baik dan paling 

cocok diterapkan  dalam lingkungan  sosio kultural Mesir. Dalam 

menyusun undang-undang hukum perdata Mesir agaknya al-

Samhuri, menurut hemat penulis lebih cenderung mendahulukan 

hukum perdata Barat dan tradisi (‘urf)  Mesir dari pada hukum 

Islam. Hal ini jelas sekali tergambar dalam pasal pertama undang-

undang hukum perdata yang disusunnya dengan mengatakan, 

“Apabila dalam undang-undang tidak terdapat suatu aturan yang 

dapat diterapkan, hakim memberi keputusan berdasarkan ‘urf 

atau adat kebiasaan Mesir, jika tidak ada adat kebiasaan, baru 

berdasarkan prinsip-prinsip syari’at Islam.31 Hal ini jelas  

merendahkan hukum Islam, dan oleh karena itu harus ditinjau 

ulang agar lebih sesuai dengan norma-norma Islam. 

Sikap Ulama Azhar terhadap Hukum Perdata Mesir 

Dari deskripsi di atas, jelas sekali terlihat bahwa dalam undang-

undang hukum perdata Mesir yang disusun oleh al-Samhuri itu 

hukum Islam tidak dianggap sebagai sumber pokok, tetapi hanya 

diperlakukan sebagai salah satu sumber saja, itu pun  sebagai 

sumber ketiga yang posisinya lebih rendah di banding dengan 

hukum perdata Barat dan ‘urf atau adat kebiasaan masyarakat 

Mesir. 

Berlatar realitas serupa itu anggota senat khusus yang 

bertugas mengoreksi keganjilan yang terdapat dalam undang-

 
31Adam, Al- Mustasyar Abd. Al-Satar, Al- Sari’ah al-Islamiyyah wa al-

Qanun al-Madani,  Ibid., h. 20 
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undang hukum perdata Mesir, yakni Muhammad Sadiq, 

menunjukkan sikap yang bersebrangan dengan Al-Samhuri. ia 

agaknya lebih setuju kalau seandainya hukum Islam dijadikan  

dasar utama dalam menyusun  hukum perdata Mesir. Sikap 

serupa itu antara lain  juga dianut  oleh salah seorang ulama al-

Azhar, Hasan al-Hudaibi yang kala itu menjabat pemimpin Ikhwan 

al-Muslimin menggantikan Hasab al-Banna yang kala itu sudah 

meninggal dunia. 

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sejak semula sejarah 

Mesir modern memang cenderung mengikuti jalan sekuler ala 

Barat. disuntikannya hukum Islam ke dalam sistem hukum positif, 

termasuk dalam bidang hukum perdata hanyalah demi 

kepentingan politik. para ulama Mesir yang menyadari kenyataan 

ini selalu menginginkan perubahan bahkan perombakan terhadap 

sistem hukum yang ada berdasarkan hukum Barat untuk diubah 

dengan suatu sistem yang diserap dari hukum Islam baik dalam 

lapangan perdata maupun yang lainnya.32 

Para ulama Azhar, utamanya yang turut hadir dalam acara 

pandangan umum mengenai hukum perdata Mesir yang disusun 

oleh al-Samhuri itu telah menyatakan kritik yang cukup pedas 

bahwa al-Samhuri mempunyai sikap yang bercorak “single-

Minded”, artinya ia terlalu ego dalam bersikap. Ia terlalu yakinakan 

kebenarannya sendiri sebagaimana dituangkannya dalam hukum 

perdata Mesir tanpa mendengarkan dan memperhatikan pendapat 

orang lain.33 

Sejak diberlakukannya hukum perdata campuran dan hukum 

perdata Bumi Putra, menurut Hasan al-Syafi’i, bukan dimaksudkan 

untuk mengadakan pembaharuan hukum Islam, tetapi sebenarnya 

untuk menciptakan ketergantungan pemikiran Arab kepada Barat 

 
32 Fatah, Nabil Abd., “Problematika Hukum Islam dan Hukum Positif” 

dalam Sistem Politik Mesir Tahun Tujuh Puluhan dan Delapan Puluhan”. 
Dalam Johanes dan Heijer dan Samsul Anwar (Ed),  Islam, Negara dan 
Hukum, (Jakarta: INIS, 1993), h. 6-7  

33 Al Azmeh,  al-Azis, Islamic Law; Social and Ristorical Contexts, Op. cit, 
h. 169-170 
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dan mempertahankan kepentingan-kepentingan ekonominya serta 

menghapus nilai-nilai yang diserap dari Islam. 

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala 

keadaan yang sedang diderita oleh Mesir, baik secara sosial, 

politik maupun budaya, seharusnya pembaharuan  itu dilakukan  

dengan memperbaiki apa yang sudah ada, bukan dengan 

mencabut dan menggantinya dengan yang lain.  Modernisasi itu 

harus diartikan pengembangan “yang ada”, bukan memasukkan 

pola-pola yang berbeda. Sejak lahirnya keputusan tersebut, lanjut 

al-Syafi’i rakyat Mesir terus menyerukan agar kembali kepada 

pemberlakuan syari’at Islam. 

Syayyid Qutb misalnya, juga menganut kecenderungan  

serupa itu. Ia ingin membangkitkan semangat umat Islam untuk 

kembali menengok Islam, sebab hanya Islam itulah satu-satunya 

alternatif yang harus diambil dan dilaksanakan. Setiap muslim, 

tegas Qutb, harus rela untuk hidup maupun mati untuk mencapai 

tujuan tersebut.34 

Diberlakukannya hukum-hukum Barat, menurut Hasan Al-

Banna, akan menimbulkan sikap acuh tak acuh terhadap   agama 

dalam masyarakat Mesir, dan ini merupakan satu penyakit yang 

tidak ada obatnya yang paling mujarab kecuali kembali kepada 

Islam.  Bagi Hasan al-Banna maupun bagi Syayyid Qutb, tugas 

muslim modern tidak lain dan tidak bukan adalah membangun 

wilayah yang benar-benar berdasarkan syari’at Islam. 

Dari deskripsi di atas, dapat dipahami bahwa sejak 

diundangkannya hukum perdata Mesir, rakyat Mesir tidak henti-

hentinya menyerukan agar kembali memberlakukan syari’at Islam. 

Pada dasawarsa 70-an  jterjadi suatu perkembangan  yang 

karakteristik mengenai penampilan hukum Islam ke dalam 

gelanggang politik dan hukum. Masalah tersebut mendapatkan 

debut kekuatan politik, sosial, dan budaya. Pada awal dasawarsa 

tersebut, ketika mempersiapkan rancangan  UUD 1971, terjadi 

 
34 John L. Posito, Islam dan Politik, (jakarta:  Bulan Bintang, 1990), h. 

187 
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perdebatan hangat di antara berbagai aliran pemikiran, politik, dan 

hukum mengenai pencantuman Syari’at sebagai sumber hukum, 

apakah ia sebagai sumber hukum pokok atau hanya salah satu 

sumber saja bagi perundang-undangan di Mesir. 

Dalam pasal 2 Konstitusi 1971, itu ditegaskan bahwa prinsip-

prinsip Syari’at Islam adalah satu sumber pokok perundang-

undangan. Kemudian pada 1979 undang-undang tersbut  ditinjau 

kembali melalui referendum 1979, yang dengan mayorita suara 

menyetui bahwa Syari’at Islam adalah sumber yang paling asasi 

bagi seluruh produk hukum di Mesir. Pada hal dalam undang-

undang hukum perdata Mesir 1949 saja, sebagaimana disinggung 

sebelum ini, hukum Islam hanya merupakan sumber yang ketiga. 

Kemudian pada 22 Mei 1980 diadakan amandemen terhadap 

konstitusi itu dalam amandemen terswbut dinyatakan bahwa 

prinsip-prinsip Syari’at Islam adalah sumber pokok perundang-

undangan.35 Setelah itu rencana undang-undang dalam berbagai 

bidang disusun menurut Syari’at Islam. 

Dari perspektif di atas dapat dipahami bahwa hukum perdata 

Mesir itu ditetapkan melalui perjalanan sejarah yang cukup 

panjang. Ia kurang dapat diterima di kalangan kaum muslimin 

militan mengingat sumber penyusunannya sedikit sekali yang 

merujuk  pada hukum Islam. 

C. Hukum Islam di Iran – Refleksi Sebuah Revolusi 

Tema pembaharuan sudah mulai menajdi trend di tengah-tengah 

masyarakat muslim. Bahkan tidak hanya itu, dewasa ini 

pembaharuan telah  menjadi suatu keharusan jika tidak ingin 

terus terisolasi dari kontak dengan  berbagai perubahan dan 

perkembangan. 

 
35 Fatah, Nabil Abd., “Problematika Hukum Islam dan Hukum Positif” 

dalam Sistem Politik Mesir Tahun Tujuh Puluhan dan Delapan Puluhan”. 
Dalam Johanes dan Heijer dan Samsul Anwar (Ed),  Islam, Negara dan 
Hukum, Op., Cit.,  h. 8  
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Sebagai kelanjutan dai perjalanan dari perjalannn sejarah 

kerajaan Safawi di Persia, Republik Islam Iran telah menunjukkan 

berbagai berbagai usaha pembaharuan. Dengan perjuangan keras 

para Mullah dan didukung dengan basis massa yang didominasi 

oleh mazhab Syi’ah,Iran muncul dengan gemilang dan mampu 

melakukan pembaharuan tidak hanya dalam bidang hukum, tapi 

juga dalam berbagai kehidupan publik Iran.  

Revolusi 1979 telah mampu menunjukan kekuatan moral 

untuk bangkit dari sebuah tirani guna membangun babak baru 

kehidupan yang lebihbersih dan bermoral. Secara faktual, tidak 

terlalu berlebihan bila dikatakan bahwa kata kunci sukses 

berbagai usaha pembaharuan dan perbaikan yang telah dilakukan 

oleh para MullahIran adalah semangat ijtihad yang terus menerus 

untuk menegakkan hukum-hukum Tuhan.  

Pembaharuan di Iran memang memiliki warnah dan 

karakteristik tersendiri yang berbeda dengan pembaharuan di 

berbagai belahan dunia lain. Karena itulah menyimak tentang 

upaya pembaharuan di Iran menjadi penting artinya. 

Seputar Kontroversi Mazhab 

Sesungguhnya mazhab fiqh yang berlaku di Iran adalah mazhab 

Ja’fariyyah.Mazhab ini dibangun dengan menggunakan klaim 

nama besar imam Ja’far al Shadiq. menurut keyakinan mazhab ini, 

imam setelah ja’far al Shadiq adalah Musa al Kasim. Dalam 

perkembangan sejarah berikutnya, mazhab ini pecah menjadi dua 

sekte, sekte Akhbari dan sekte Usuli. Masing-masing dari mazhab 

ini secara temporal mempunyai basis massa dan pengaruh kuat di 

tengah-tengah masyarakat luas.36 

Sekte Akhbari nampaknya merupakan sekte yang tetap 

mempertahankan pemikiran awal dari mazhab Ja’fari. Sekte ini 

dalam menetapkan hukum Islam mengambil sumber dari al Qur’an 

dan Hadis, dan ucapan para Imam. Mereka berkeyakinan bahwa 

 
36 Hamid, Algar, Religion and State in Iran 1785 -1906, (t,tp;Barklay, 

1969), h. 125 
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Imam mereka adalah ma’sum ( infallable).Menurut mereka, ali 

telah menerima pemahaman lahiriah dan batiniah maksud-

maksud syari’ah dari Rasulullah saw. Pemahaman ini terus 

berkelanjutan kepada khalifah-khalifah penerusnya. Sehingga bagi 

mereka perkataan Imam merupakan nash. Mereka tidak 

menerima ijtihad dengan ra’yu mereka hanya mengambil hukum-

hukum itu dari imam yang ma’sum. Dan sebagai konsekwensinya 

mereka menolak ijma’ dan qiyas. Imamah bagi mereka menjadi 

tiang dan rukun agama. Imamiyah selalu menentang pendapat 

pribadi yang hanya berdasarkan pikiran semata. Mereka berkata 

bahwa agama tidak mungkin ditetapkan menurut pendapat akal. 

Lain halnya dengan sekte Usuli. Sekte ini secara diametral 

berbeda pandangan dengan sekte Akhbari. Kecuali mereka 

berpegang dengan pendapat para Imam, Mereka juga 

mengembangkan nalar atau ra’yu melaluai konsep ushul fiqh. 

Bagai mereka pandangan para Imam dirasakan belum sangat 

memadai untuk menjawab berbagai kompleksitas persoalan 

kemasyarakatan.37 

Pergumulan antara dua sekte di atas, terus berkelanjutan. 

Namun nampaknya sejak akhir abad ke 18 M, secara umum dapat 

dikemukakan bahwa hukum Syi’ah selalu dikuasai dan dikontrol 

oleh mazhab Usuli di bawah pimpinan al Wahid al Behbehani. 

Keadaan ini boleh dikatakan sebagai suatu prestasi gemilang 

sekte Usuli dalam merebut pengaruh massa mengungguli sekte 

Akhbari. Pada hal sebelumnya, sekte Akhbari selalu menguasai 

wacana publik sejak awal periode kerajaan Safawi di Persia. 

Jika dicermati dengan seksama, wacana fiqh Syi’ah modern 

selalu diwarnai dengan traumatik khilafiyah antar sekte di atas. 

Mereka dalam menentukan kebijakan hukum seringkali saling 

klaim dilengkapi dengan tuduhan-tuduhan seputar dikotomi antara 

Syi’ah ortodoks dan Syi’ah heterodoks. 

Menurut Bahr al Ulum, salah seorang pemuka Partai Baats 

yang beroperasi di Bagdad dan pernah bekerjasama dengan 

 
37 Hamid, Algar, Religion and State in Iran, Ibid.,  h. 128 
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Ayatullah Muhsin al Hakim (w 1970) untuk mengkritik hukum al 

Ahwal al syakhsiyyah di Irak, Kontroversi anatara sekte Akhbari 

versus sekte Usuli dapat dilihat pada tiga masa, yaitu tahun 1964, 

1978, dan 1987-1988. Dalam tiga masa tersebut, menurut Bahr 

al Ulum, sekte Akhbari tampak lebih dominan.38 

Menurut Bahr lebih lanjut, pada dasarnya nuansa 

pembaharuan dalam sekte Akhbari telah termanifestasikan pada 

abad ke 11 H, Hal tersebut dapat dilihat dalam tulisan-tulisan 

Mirza Muhammad Amin al Astarabdi, salah seorang pengikut sekte 

ini yang berusaha untuk menemukan jalan tengah dan 

menjembatani kontroversi Akhbari dan Usuli. Baginya bahwa pada 

masa-masa Syi’ah awal (sebelum ghaibnya Imam yang ke-12 pada 

abad ke 9) mazhab Akhbari memang sangat mendominasi publik. 

Kemudian setelah masa ghaibnya Imam, muncul konsep akal 

sebagai sistem logika hukum yang terus diperjuangkan oleh sekte 

Usuli. Sungguhpun begitu, dominasi publik tetap masih dipegang 

oleh sekte Akhbari. Baru pada akhir abad ke 18, dominasi publik 

dan perkembangan hukum beralih kepada sekte Usuli.39  

Kontroversi  Akhbari – Usuli mengalami klimaksnya ketika 

berbicara seputar ijtihad. Usuli sekan-akan tak henti-hentinya 

mengkampanyekan kebebasan berijtihad yang kemudian 

mengkristal menjadi sebuah bentuk institusi marja’ al-taklid, 

sebagai pengganti ghaibnya Imam dalam otoritas keagamaan. 

Institusi ini kemudian terus dikembangkan oleh Mullah Ahmad 

Naraqi (w 1824) dan Syekh Muhammad Husein Naimi (w 1936) 

menjadi Velayat-e-faqieh yang mengakui  bahwa para ulama 

mempunyai hak prerogatif di bidang politik. Instansi ini kemudian 

menjadi semakin nyata eksistensinya setelah direkonstruksi oleh 

Khumaini pasca revolusi 1979. Sabaliknya dengan sekte Akhbari. 

Mereka menolak kebebasan berijtihad. Mereka lebih 

 
38 Muhammad, Bahr al Ulum, al ijtihad, (Beirut: t,tp., 1977), h. 25 
39 Muhammad, Bahr al Ulum, al ijtihad,Ibid.,h. 26 
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memperioritaskan fatwa Imam seraya juga mempertahankan 

otoritas hadis Rasulullah dan para Imam mereka.40 

Institusi Marja’iyyah 

Pemikiran tentang pentingnya pencerahan di segala bidang, 

termasuk di dalamnya reformasi tatanan hukum masyarakat 

warisan para tokoh terdahulu, antara lain dilatarbelakangi dengan 

pembaharuan yang terjadi di kalangan ulama Syi’ah di Najif dan 

pembaharuan struktur hukum di Iraq pacsa revolusi 1958. 

Reformasi tatanan hukum kemasyarakatan di Iran dipelopori 

oleh para Mullah Muda yang radikal dan militan. Mereka secara 

politis memperjuangkan untuk memperlakukan hukum Islam 

secara universal dalam konteks kenegaraan. Langkah-langkah ini 

diawali pada tahun 1920 oleh Muhammad Husein Kasyif al-Ghita’ 

dengan menyerukan  pembaharuan berupa pentingnya format 

negara Islam Iran dan islamisasi di berbagai lini kehidupan. Usaha 

ini diwarnai antara lain dengan gencarnya slogan-slogan anti Syah 

Iran yang menurutnya hanyalah boneka Amerika. Gagasan-

gagasan para Mullah Muda ini terus berkesinambungan dan pada 

akhirnya menemukan keberhasilan melalui tangan Khumaini dan 

Muhammad Bagir Sadar pada revolusi 1979.41 

Keberhasilan gagasan para Mullah Muda dan revolusi yang 

dilancarkan kaum Syi’ah Iran sekte Usuli, secara umum dilatar 

belakangi oleh semangat ijtihad yang mereka lakukan dalam 

merespon berbagai persoalan politik kenegaraan yang terjadi.  

Ijtihad dalam sekte Usuli, seperti telah dikemukakan di muka, 

adalah suatu keharusan. Sunggupun begitu, menurut mereka 

seorang mujtahid harus pula memenuhi kualifikasi-kualifikasi 

layaknya dalam paham sunni. Mereka yang tidak mampu 

berijtihad disebut dengan muqallid. Dan sebagai solusi untuk 

 
40 Muhammad Jawad Mugniyyah, al-Khumaini wa al-Daulah al-

Islamiyah, (Bairut: t.,tp., 1979), h. 84 
41 Shahrough Akhavi, Religion and Politic in Contemporary Iran, (New 

York: Albani 1980), h. 35 
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memenuhi kebutuhan spritual para muqallid ini dibentuklah 

sebuah institusi formal yang disebut marja’ taklid. 

Institusi marja’ taklid terdiri atas para mujtahid dengan 

berbagai tingkatan sesuai dengan kualitasnya. Mujtahid paling 

tinggi diberi gelar Ayatullah, disusul kemudian dengan Hujjatul 

Islam, dan Tsiqaat Allah. Peran para mujtahid dalam institusi ini 

sangat signifikan. Mereka sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan  dan pembaharuan yang terjadi di Iran, termasuk di 

dalam pengambilan kebijakan politik. Karena secar normatif dan 

sosiologis, perjuangan politik para Mullah pada hakikatnya adalah 

menegakkan hukum Allah di muka bumi Iran. Bagi mereka 

perjuangan politik dan hukum merupakan  satu paket yang tidak 

dapat dipisahkan. Mereka tidak mengenal dikotomisasi seperti 

halnya yang terjadi di beberapa negara Sunni antara lain: Mesir, 

Syiria, Sudan, termasuk juga di Indonesia.42  Di Iran institusi 

Marja’iyyah merupakan karakteristik sebuah bangunan politik 

Islam Iran, ia juga mempunyai signifikansi tersendiri di tengah-

tengah publik Iran. 

Institusi Wilayat – e-Faqieh 

Gagasan tentang vilayat-e-faqieh dikemukakan pada sekitar tahun 

1970 oleh Khumaini dalam ceramahnya di Najf. Dalam 

ceramahnya itu, ia mengemukakan perlunya tanggung jawab 

ulama terhadap nagara dalam bentuk institusionalisasi struktur 

sebagai pemimpin nasional. 

Bagi sekte Akhbari gagasan tentang velayat-e-faqieh hanyalah 

merupakan isapan jempol belaka. Tidak demikian halnya bagi 

Khumaini, sebagai penganut sekte Usuli. Khumaini berpandangan 

bahwa para ulama bertanggung jawab atas penyelenggaraan 

negara yang menjamin tegaknya hukum-hukum Allah di muka 

bumi. Khumaini melihat hal ini pernah dilakukan para 

pendahulunya baik di Irak maupun di Najf. Di Irak, kaum Mullah 

 
42  Shahrough Akhavi, Religion and Politic in Contemporary Iran, Ibid.,, 

h. 38 
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berhasil menduduki kursi  dan memimpin parlemen negara Irak 

baru pasca  revolusi 1922-1923 selama hampir empat tahun. 

Sementara di Najf, kaum Mullah juga berhasil melancarkan 

revolusi mengusir Inggeris dari bumi Najf dan untuk selanjutnya 

mengendalikan sepenuhnya berbagai kebijakan politik di Najf.43 

Pada prinsipnya vilayat-e-faqieh tentang negara Islam dapat 

dilihat dalam dua pokok pikiran utama, yaitu: (1) pemberdayaan 

ulama dalam menyelenggarakan negara. Bagi Khumaini ulama 

adalah khalifah Allah di muka bumi yang mendapat amanat untuk 

memerintah. (2) penegasan peran kepemimpinan ulama dalam 

pemerintahan negara Islam mempunyai dua unsur, tegas 

Khumaini, yaitu unsur din dan unsur daulah. Ulama adalah 

pemangku Islam, ia berkewajiban untuk mempimpin negara demi  

tegaknya hukum-hukum Allah. Demikian pula ulama berkewajiban 

untuk menegakkan yang ma’ruf dan memberangus yang 

mungkar.44 

Konsep wilayat-e-faqieh  baru tegak menemukan 

keberhasilannya pasca revolusi Iran 1979. Dan secara tehnis, 

dalam Republik Islam Iran terdapat tiga kekuasaan, yaitu legislatif, 

eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif ada di tangan Tuhan, 

dan sebagai gantinya dibentuk Majlis Syura’ Islami yang terdiri 

atas para wakil rakyat yang dipilih secara langsung melalui 

pemungutan suara. Dalam menentukan kebijakan dan 

memutuskan Undang-undang, Majlis ini dibantu oleh Dewan 

Perwakilan yang terdiri atas dua belas orang, enam orang ahli 

hukum Islam, dan selainnya berasal dari para ahli berbagai bidang 

disiplin ilmu.45 

Apa yang dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa ulama 

sebagai pemangku hukum Tuhan di Republik Islam Iran 

mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara, maka 

 
43 Muhammad Jawad Mugniyyah, al-Khumaini wa al-Daulah al-

Islamiyyah, Op., Cit., , h. 45 
44 Muntaz Ahmad, (ed), Masalah-Masalah Teori Politik Islam, 

(Bandung: Mizan, 1996), h.  129 
45 Hamid AlGar, Religion and State in Iran, Op., Cit., h 130 
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dengan demikian ulama mempunyai dua otoritas sekaligus, yaitu 

kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif (wilayat al-amar dan 

wilayat al-qada’). Dengan konsep wilayat-e-faqieh membumi di Iran 

dengan karakteristiknya sendiri.  

Seputar Reformasi Hukum Ahwal al-Syakhsiyyah 

Konstitusi Iran tahun 1906-1907 mengalami reformulasi, 

mengingat bahwa kostitusi tersebut berorientasi kepada 

wertenisasi. Awal dari wertenisasi tersebut terjadi pada hukum 

pidana Iran yang mengacu kepada draft hukum pidana Prancis 

yang berlaku pada tahun 1912.46 Selama rentang waktu 1928-

1935, hukum perdata Iran mengalami lagi pembenahan di sana 

sini.  Usaha ini dilakukan dengan mengkombinasikan antara 

hukum Islam dan hukum perdata Perancis. Bagian pertama dari 

hukum perdata baru ini terdiri atas 10 buku yang diurai dalam 

1335 pasal. Sedang pada bagian keduanya yang diundangkan 

pada tahun 1930 terdiri atas 6 buku. Proses penggodokan hukum 

perdata baru ini melalui konsultasi ntensif dengan para mujtahid. 

Reformasi hukum terus terjadi. Tahun 1937-1938, qanun al-

izdiwaj yang telah berlaku sejak tahun 1931 yang lebih 

berorientasi kepada hukum perdata Perancis diberlakukan dengan 

beberapa perubahan yang lebih mengacu kepada fikih Ja’fari. 

Reformasi dalam bidang ini lebih dilatar belakangi oleh adanya 

protes dan kritik keras dari para Mullah di Najf dan Qun. 

Pada tahun 1967, qanun al-khaniwadah atau hukum 

perlindungan terhadap keluarga elit pemerintahan juga mengalami 

pembenahan setelah pada tahun 1975 dkritik keras oleh para 

mullah  yang secara politis posisinya semakin kuat. Pembenahan 

akhirnya dilakukan dengan jalan kompromistik dengan 

mengakomodir dua kepentingan, kepentingan para mullah dan 

kepentingan penguasa. 

 
46 Tahir Mahmud, Islamic Law in Islamic Countries, (New Delhi: 1987),  

h. 64 
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Seiring dengan keberhasilan revolusi Iran tahun 1979 yang 

mampu memaksa lengsernya pemerintahan lama (Syah Iran). 

Pemerintahan baru di bawah kekuasaan vilat-e-faqieh 

mengadakan reformasi total dalam segala bidang dengan hanya 

mengacu kepada nilai-nilai dan norma-norma hukum Islam yang 

bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis Nabi saw. 

Yang cukup menarik dari reformasi di berbagai lini kehidupan 

pasca revolusi 1979 antara lain adalah diberinya kebebasan 

memilih mazhab lain selain   mazhab Ja’fari- istna’asyari’ah untuk 

tetap eksis di tengah-tengah publik Iran. Demikian pula dengan 

para penganut agama lain. Zoroaster Iran, Yahudi, dan Nasrani 

tetap mempunyai hak untuk tetap hidup di bumi Iran. 

Dari apa yang dikemukakan di atas, dapat dikemukakan 

bahwa hukum Islam yang berlaku di Iran adalah mazhab Ja’fari-

isna’asyariyah. Dalam perjalanannya mazhab ini terklasifikasi ke 

dalam duan sekte, yaitu sekte Akhbari dan sekte Usuli. Perbedaan 

pokok antara dua sekte tersebut adalah seputar perlu tidaknya 

melakukan  ijtihad. Sekte pertama mersa cukup dengan Al-Qur’an, 

Hadis, dan fatwa para Imam, sementara sekte kedua memandang 

sangat perlunya ijtihad sebagai respon terhadap berbagai 

perkembangan sosio kultural publik. 

Reformasi hukum di Iran terus menerus bergulir sejalan 

dengan tuntutan publik Iran. Klimaks reformasi terjadi pasca 

lengsernya Syah Iran dengan berhasilnya revolusi 1979. Reformasi 

kali ini tidak hanya menyangkut reformasi di bidang hukum, tetapi 

juga merambah kesegala bidang aspek kehidupan. 
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BAB III 

PEMIKIRAN HUKUM ISLAM MODERN 

 

 

 

 

A. Yusuf Al-Qardhawi 

anyak orang menyangka, bahwa ketimpangan dan 

kekeliruan dalam banyak hal berpangkal dari Dinasti 

Ustmaniyah. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa 

dominasi taqlid, fanatisme mazhab, dan rontoknya daun-daun 

ijtihad, telah lama muncul kepermukaan, jauh sebelum munculnya 

Dinasti Ustmaniyah. Keadaan ini berlangsung diberbagai bagian 

dunia Islam.47 

Semangat dan kereatifitas serta tanggung jawab para ulama 

mujtahid terdahulu, tidak diringi oleh ulama sesudahnya. Mereka 

 
47 Yusuf Al-Qardhawi, Syari’at al-Islam Shalihat li al-Tathbiq fi Kulli 

Zaman wa Makan, (Kairo: Dar al-Shahwat, 1973), h. 72 
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bersifat apatis, karena sukarnya mencari celah-celah lapangan 

kajian hukum Islam. Sehingga untuk waktu yang cukup lama, 

mereka berada pada posisi sebagai konsumeen pemakai jisa para 

pendahulunya, dan tidak lagi mempunyai etos ijtihad yang dapat 

menjadikan mereka sebagai tokoh yang mampu melahirkan 

produk-produk pemikiran aktual. Kendatipun mereka menyadari 

lingkungan  menuntut kreasi berpikir mereka. 

Kondisi kejenuhan tersebut, akhirnya digugat oleh para ulama 

abad ke- 19 dan abad 20, sehingga isu-isu tentang tertupnya 

peluang ijtihad, kini kian tergeser. Tokoh-tokoh keagamaan 

kontemporer ini, bukan hanya memiliki keberanian, namun juga 

mempunyai semangat ijtihad yang tinggi. 

Salah seorang mujtahid tersohor yang dapat mewakili abad ini 

adalah Yusuf Al-Qardhawi. Seorang ulama alumni Universitas al-

Azhar Mesir, yang disinyalir sebagai tokoh muslim yang paling 

produktif dalam melahirkan  kreasi berpikir melalui buku-bukunya, 

yang sempat beredar hampir di seluruh dunia Islam, termasuk di 

Indonesia. 

Sebagai seorang ulama kontemporer, Yusuf Al-Qardhawi 

begitu consern dalam melahirkan gagasan-gagasan hukum Islam 

yang menyentuh problematika umat dewasa ini. Hal ini dapat 

diamati melalui beberapa bukunya, di antaranya adalah:  al-Halal 

wa al-Haram fi al-Islam, Hady al-Islam, Fatawa Mu’ashirat, 

Aulawiyyat al-Harakat al- Islamiyyat fi al-Maurhalat al-Qadimat fi 

Fiqh al-Aulawiyyat Dirasat Jadidat fi Dhau-i al-Quran wa al-Sunnah, 

dan lain sebagainya, yaitu pada umumnya berisikan tentang 

pemikiran hukum Islam yang dapat diaktakan lebih strategis dan 

menyentuh.48 

Di antara penyebab munculnya problematika umat itu, 

menurut al-Qardhawi adalah karena adanya sebagian umat Islam 

memahami hukum Islam secara parsial. Sehingga terjadi 

 
48Yusuf Al-Qardhawi, Aulawiyyat al-Harakat Al-Islamiyyat fi al-

Marhalat al-Qadimat, (Bairut: Muassasat al-Risalat, 1991), h. 30 
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kekacauan dalam melahirkan dan mengaktualisasikan hukum 

Islam itu sendiri.  

Biografi Yusuf Al-Qardhawi dan Karya-Karyanya 

Nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah al-Qardhawi, biasa 

disingkat dengan Yusuf al-Qardhawi. Dia dilahirkan pada 9 

September 1926, di Desa Shafath, Turab, bagian barat Mesir.49 

Ketika usianya mulai menginjak dua tahun, ayahnya meninggal 

dunia. Semenjak itu, ia sebagai anak yatim, dia diasuh dan dididik 

oleh pamannya.50 Setelah menamatkan sekolah dasar, al-

Qardhawi melanjutkan ke ma’had (pesantren) Thantha, dan 

diselesaikan selama empat tahun. Kemudian ia lanjutkan pada 

tingkat menengah dan diselesaikannya dengan tempo lima tahun. 

Pendidikan lain yang dia tempuh, juga dapat diselesaikan 

dalam waktu yang relatif singkat dengan prestasi terbaik. 

Kecerdasannya  semakin ia perlihatkan, tatkala dia berhasil 

menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ushuluddin Universitas al-

Azhar dengan predikat terbaik, pada tahun 1952/1953. 

Kemudiaan ia lanjutkan kejurusan bahasa Arab selama dua tahun. 

Tidak berbeda ketika dia lulus  dari Fakultas Ushuluddin, di 

Jurusan inipun dia lulus dengan rengkin pertama. Sehingga dia 

memperoleh ijazah Internasional dan sertifikat pengajar.51  

Pada tahun 1957, dia melanjutkan studinya ke Ma’had al-

Buhuts wa al-Disarat al-‘Arabiyyah al-‘Aliyah (Lembaga Tinggi Riset 

dan Penelitian Masalah-masalah Arab dan Perkembangannya) 

selama tiga tahun, dengan menggondol diploma dibidang bahasa 

dan sastra.52 

Setelah itu, pada tahun 1960, dia meneruskan pendidikannya 

di Pascasarjana (Dirasat al-‘Ulya) Universitas al-Azhar Mesir. Dia 

 
49 Muh. Al-Majdzub, “Ulama wa Mufakkirun” Araftuhun, (Bairut: Dar 

al-Nafais, 1977), h. 439 
50 Nama ayah dan pamannya tidak pernah ditemukan dalam literatur 

tentang biografinya. 
51 Muh.  Al-Majdzub, Ulama wa Mufakkirun Araftuhu,  Op., Cit., h. 440 
52 Muh.  Al-Majdzub, Ulama wa Mufakkirun Araftuhu,  Ibid.,  
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ditawarkan oleh pimpinan Fakultas untuk memilih Jurusan antara 

Jurusan Tafsir Hadis atau Aqidah Filsafat. Karena dia dipandang 

memenuhi syarat untuk kedua Jurusan tersebut.53 Namun 

akhirnya dia memilih Jurusan Tafsir Hadis atas saran dari 

seniornya, Dr. Muhammad Yusuf Musa. Dalam mengikuti ujian 

akhir pada tingkat magister, tidak seorang pun di antara teman-

temannya yang lulus, kecuali dia sendiri dengan peredikat 

terbaik.54 

Selanjutnya dia tingkatkan pendidikannya ke program doktor, 

dengan disertasi yang berjudul “al-Zakat wa Atsaruha fi Hall al-

Masyakil al-Ijtima’iyyat (Zakat danpengaruhnya dan solusi 

Problematika Sosial Kemasyarakatan).  Dalam proses 

penulisannya sempat terenti, karena al-Qardhawi ditahan oleh 

penguasa Mesir selama dua tahun (1968-1970), atas tuduhan pro 

dengan gerakan Ikhwan al-Muslimin.55 

Faktor lain yang memperlambat penyelesaian program 

doktornya adalah situasi Mesir ketika itu ditimpa krisis politik 

menghadapi peperangan dengan Israel. Baru pada tahun 1973, al-

Qardhawi dapat menyelesaikan disertasinya itu dan berhasil 

mempertahankannya. Sehingga dia lulus meraih doktor dalam 

bidang Tafsir Hadis dengan predikat Cumlaude.56 

Kemampuan akademiknya, tidak terlalu berlebihan untuk 

menyatakan bahwa al-Qardhawi sebagai seorang tokoh yang 

berwawasan luas dan maju, tidak mempertentangkan antara 

mempelajari ilmu pengetahuan agama dengan ilmu pengetahuan 

umum. Sehingga dia begitu consern mempelajari dan mencari 

pendekatan kedua macam ilmu tersebut menjadi satu kesatuan 

yang utuh, seperti masalah zakat dengan ilmu ekonomi modern, 

haji dengan administrasi negara, dan sebagainya. 

Perjalanan karir dan aktifitasnya, beliau nerawal sebagai 

tenaga pengajar di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar Mesir. 

 
53 Muh.  Al-Majdzub, Ulama wa Mufakkirun Araftuhu,  Ibid.,  
54 Muh.  Al-Majdzub, Ulama wa Mufakkirun Araftuhu,  Ibid.,h. 444 
55 Muh.  Al-Majdzub, Ulama wa Mufakkirun Araftuhu,  Ibid.,h. 443 
56 Muh.  Al-Majdzub, Ulama wa Mufakkirun Araftuhu,  Ibid.,h. 444 
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Setelah keluar dari tahanan tahun 1970, dia hijrah ke Daha, 

Qatar. Di sinilah dia memulai karir dan aktifitasnya sampai 

sekarang. 

Pada awal kegiatannya, al-Qardhawi bersama Abd. al-Mu’iz 

Abd al-Sattar, mendirikan Madrasat Mu’had al-Din. Sekolah ini 

merupakan cikal bakal lahirnya Fakultas  Syari’ah yang 

didirikannya bersama Ibrahim Qadim, yang kemudian berkembang 

menjadi Universitas Qatar dengan berbagai Fakultas. 

Sebelum menjadi guru besar dan ketua Jurusan Studi Islam 

pada Fakultas Tarbiyah di Qatar, al-Qardhawi telah dipercayakan 

sebagai Derektur Lembaga Agama tingkat Sekolah Lanjutan Atas, 

juga di Qatar. Dia mencetuskan sebuah konsep baru untuk materi 

pelajaran di SLA, sehingga menjadi contoh bagi sekolah-sekolah 

lain.57 Jabatan beliau sekarang adalah Derektur Pusat kajian 

Sunnah dan Sejarah Nabi di Universitas Qatar.58 

Adapun karya-karya beliau menurut data terakhiryang 

tercantum dalam bukunya fi fiqh al-Aulawiyat cetakan awal tahun 

1995, tidak kurang dari 65 judul buku yang telah ditulis oleh al-

Qardhawi. Di antara isi buku-bukunya tersebut, berkisar dalam 

bidang: sejarah, akhlak, tauhid, strategi dakwah, dan pada 

umumnya dia menulis tentang ilmu Syari’at Islam. Beberapa buku 

yang dapat dikemukakan di sini antara lain: 

Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam. Dalam buku ini, beliau 

mencoba menuangkan  bagaimana konsep Islam dalam menjawab 

persoalan-persoalan keseharian yang tengah dihadapi umat Islam 

dewasa ini. Fiqh al-Zakat,  buku ini terdiri dari dua jilid yang 

berisikan persoalan-persoalan yang terkait dengan zakat, mulai 

masa awal Islam sampai pada masa sekarang. Yang paling 

menarik dan begitu aktual dalam buku ini adalah masalah zakat 

profesi, yang agaknya belum pernah dibicarakan secara lebih rinci 

dalm kitab-kitab klasik. Al-Ijtihad fi al-Syari’ah al-Islamiyyat.  Buku 

 
57 Yusuf al-Qardhawi, Awamil al-Sa’ah wa al-Murunah fi al-Syari’ah al-

Islamiyyah, (Kaori: Dar al-Shahwat, 1979), h. 157 
58 Artikel entang Yusuf al-Qardhawi dalam majallah al-Mujtama’, 14 

Februari 1995, h. 18 
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Ushul Fiqh kontemporer yang menuangkan pikiran al-Qardhawi 

tentang ijtihad yang relevan dan kondusif dalam mengantisipasi 

problem-problem kekinian. Dan masih banyak lagi karya-karya 

beliau yang belum sempat dikemukakan di sini. 

Pemikiran Hukum Islam Yusuf Al-Qardhawi 

Dalam memahami pemikiran hukum Islam Yusuf al-Qardhawi, 

dalam studi ini dibatasi pada dua aspek saja, yaitu aspek 

penetapan hukum, dan perubahan fatwa hukum sebagai berikut: 

a) Aspek Penetapan Hukum 

Hukum Islam dalam segala  teks rujukan dan kaidahnya, menurut 

al-Qardhawi tidak pernah mandek dalam menghadapi berbagai 

persoalan hidup yang terus berubah, sejak masa sahabat sampai 

generasi setelah mereka. Kira-kira selama  tiga abad, hukum Islam 

menjadi undang-undang suci di negara-negara Islam. Kemudian, 

pada priode kolonialisme dan imperialisme, undang-undang itu 

diganti dengan undang-undang biasa.59 

Dalam merespon kebutuhan masyarakat, hukum Islam 

memberikan jalan keluar yang paling adil dalam menghadapi 

berbagai masalah. Karena hukum Islam berlandaskan pada 

pemahaman yang rasional, realistis.60 sehinga ia dapat 

menyelesaikan setiap masalah baru yang timbul dalam kehidupan 

masyarakat. 

Menurut Yusuf al-Qardhawi, bahwa karena luasnya kawasan 

hukum yang belum disinggung oleh nash-nash Al-Qur’an dan Hadis 

Nabi, sehingga terjadilah kekosongan hukum. Untuk mengisi 

kekosongan tersebut, maka di sinilah para mujtahid mempunyai 

tugas yang sangat penting untuk mengisinya dengan hal-hal yang 

membawa kemaslahatan bagi umat. Untuk itu, mereka harus 

 
59 Yusuf al-Qardhawi, Awamil al-Sa’ah wa al-Murunah fi al-Syari’ah al-

Islamiyyah, Op., Cit., h. 4 
60 Yusuf al-Qardhawi, Awamil al-Sa’ah wa al-Murunah fi al-Syari’ah al-

Islamiyyah, Ibid.,  
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kreatif namun tetap berpegang pada tujuan umum dan semangat 

Syari’at Islam.61 

Istilah “kekosongan hukum” yang dimaksudkan oleh al-

Qardhawi adalah hal-hal yang tidak ada hukumnya. Dengan dasar 

itu, upaya untuk melakukan penetapan hukum pada hal-hal yang 

mengalami “kekosongan hukum itu” tidak datang secara tiba-tiba 

atau bermaksud mengurangi peran Syari’at, melainkan suatu hal 

yang memiliki tujuan dari Allah. Tujuan tersebut tidak lain adalah 

agar Syari’at Islam bersifat umum, abadi, dan dipergunakan untuk 

kemaslahatan umat mengikuti perkembangan waktu, situasi dan 

perubahan zaman.62 

Untuk mengatasi kekosongan hukum itu, maka para mujtahid 

melakukan berbagai upaya sebagai suatu ijtihad dengan jalan 

menetapkan. Banyak metode atau sistem penetapan hukum yang 

dapat digunakan oleh para fukaha.  Metode apapun menurut al-

Qardhawi dapat dipakai sepanjang metode itu digunakan pada 

tempatnya. 

1. Qiyas (Analogi Rasional) 

Qiyas memainkan peranan utama dalam ijtihad.  Qiyas adalah 

menyepadamkan hal yang belum ada nash hukumnya  dengan hal 

lain yang sudah ada hukumnya, karena adanya ‘illat hukum yang 

mempertemukan keduanya dan tidak ada hal penting yang 

memisahkan keduanya.63   

Untuk meyakinkan penggunaan metode ini, Qardhawi 

memberikan contoh dan sangat konsern terhadap metode 

penetapan hukum yang dilakukan oleh Amirul Mu’minin Umar bin 

Khattab, dimana beliau pernah penetapkan hukum melalui qiyas 

ini sebagai metode qiyas yang pertama kali dilaksanakan. Saat itu, 

khalifah Umar menerima laporan dari beberapa gubernurnya 

 
61 Yusuf al-Qardhawi, al-Ijtihad fi al-Syari’at al-Islamiyyat, (Bairut: Dar 

al-Qalam, t., th.), h. 150 
62 Yusf al-Qardhawi, Awamil al-Sa’ah wa al-Murunah fi al-Syari’ah al-

Islamiyyah, Op., Cit., h. 20 
63 Yusuf al-Qardhawi, al-Ijtihad fi al-Syari’at al-Islamiyyat, Ibid., h. 9 
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bahwa sejumlah orang telah memborong kuda, yang harga 

perekornya sama dengan  sepuluh unta atau seratus kambing. 

Kata Umar, “Mengapa kita mengambil zakat dari empat puluh ekor 

kambing dan tidak mengambil zakat sedikit pun dari kuda itu ?”  

Umar kemudian menetapkan untuk mengambil zakat dari kuda-

kuda itu dengan metode qiyas. Imam Abu hanifah kemudian 

mengikuti metode qiyas yang ditetapkan oleh khalifah Umar 

tersebut.64 

Hukum qiyas juga, diberlakukan pada laki-laki muhsan (laki-

laki yang telah kawin), dengan wanita wanita-wanita muhsanah 

dalam hal tuduhan berbuat zina. Dasar hukum yang dijadikan 

landasan pengambilan ketetapan tersebut adalah firman Allah 

dalam surat an-nur ayat 4 yaitu: 

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-

baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat 

orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu)  

delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima 

kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah 

orang-orang yang fasik”.65 

Sebagain besar Imam mazhab, terutama emat Imam yang 

dikenal sebagai ahli dalam bidang fikih telah banyak mengambil 

qiyas untuk menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan yang 

terjadi. 

2. Istihsan 

Menurut bahasa berarti menganggap baik atau mencari yang baik. 

Dalam istilah ulama ushul fikih, adalah meninggalkan hukum yang 

telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang 

ditetapkan berdasarkan dalil syara’, menuju (menetapkan) hukum 

lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada suatu dalil 

 
64 Yusuf al-Qardhawi, al-Ijtihad fi al-Syari’at al-Islamiyyat, Ibid., h. 21 
65 Al-Qur’an Surat An-Nur: 4 
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syara’ yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Dalil syara’ 

yang terakhir disebut sandaran istihsan.66 

Menurut sebuah riwayat Imam Malik pernah mengatakan, 

bahwa sembilan puluh persen ilmu fikih adalah melalui istihsan.67  

Menggunakan metode istihsan, bukan berarti menetapkan hukum 

berdasarkan keinginan dan hawa nafsu tetapi dilandaskan pada 

hukum asalnya. Istihsan dipergunakan dengan mendahulukan 

kemaslahatan yang berasal dari sebagaian qiyas yang bersifat 

umum ke hukum yang didasarkan alasan yang bersifat khusus 

atau mendahulukan qiyas yang masih kabur kausa hukumnya, 

tetapi kuat pengaruhnya, dari pada qiyas yang jelas kausa 

hukumnya, tetapi lemah pengaruhnya. Atau, mentahsiskan 

sesuatu yang umum dengan suatu dalil yang jelas. 

Al-Syaukani mengatakan bahwa hakikat istihsan diperselisihi. 

Ada yang mengatakan bahwa istihsan adalah suatu dalil yang 

tersimpan dalam jiwa mujtahid. Ada yang mengatakan bahwa 

istihsan itu adalah beralih dari suatu qiyas ke qiyas lain yang lebih 

kuat. Ada juga yang mengatakan bahwa istihsan adalah beralih 

dari dalil hukum tertentu ke adat kebiasaan karena suatu 

kemaslahatan bersama. Ada yang mengatakan bahwa istihsan 

adalah mentakhsiskan qiyas dengan sesuatu yang lebih kuat. 

Adapula yang mengatakan bahwa istihsan adalah 

mempergunakan kemaslahatan khusus sebagai ganti qiyas yang 

bersifat umum.68 

Dari beberapa pengertian istihsan yang disebutkan di atas, 

dapat diketahui bahwa proses pengambilan ketetapan hukum 

melalui metode istihsan sama sekali tidak berdasarkan atas 

kehendak sendiri atau keinginan hawa nafsu belaka, tetapi 

istihsan  harus berlandaskan pada ketentuan hukum syara’ yang 

 
66 Abdul Wahab Khallaf, Masadir al-Tasyri’ al-Islamiy, cet. III, (Kuwait: 

Dar al-Qalam, 1972), h. 49 
67 Yusf al-Qardhawi, Awamil al-Sa’ah wa al-Murunah fi al-Syari’ah al-

Islamiyyah, Op., Cit., h. 11 
68 Al-Syaukani, Irsyad Al-Fukhul, (Mesir: Mathbiat al-Sa’adaat, 1927), h. 
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bersifat khusus. Dalil-dalil tersebut kemudian dijadikan sandaran 

oleh para mujtahid untuk memindahkannya ke dalam 

permasalahan nyata, atau memindahkan dari hal yang yang 

seharusnya ke dalam dalil yang bersifat keseluruhan. 

Oleh karena itu, maka para mujtahid kemudian membagi 

istihsan menurut penafsiran yang bertumpu pada sanad 

(sandarannya) masing-masing. yaitu: 

a. Istihsan yang bertumpu pada sandaran hukum ‘urf, yaitu 

sesuatu yang sudah dikenal sebelumnya, misalnya mengenai 

aqad istishnaa’, yaitu aqad yang dilakukan dengan orang yang 

tidak ada di tempat itu. Menurut sandaran hukum ‘urf hal ini 

dinilai sebagai perbuatan yang sah, sebab telah dikenal 

sebelumnya dan tidak dapat diingkari kebenarannya, Juga 

seperti wakaf mangkul yang tidak ada nashnya, tetapi dikenal 

wakafnya seperti wakaf terhadap benda-benada yang lain. 

b. Istihsan yang bersandar pada hukum yang bersifat darurat. 

Misalnya mengenai pemberian  maaf untuk percikan air 

kencing, atau pemberian ampunan terhadap hal-hal yang 

terlupakan sedikit maupun yang kurang sedikit. 

c. Istihsan yang bersandar pada kemaslahatan. Misalnya, 

mengenai pemberian jaminan sosial untuk pada buruh yang 

mengalami musibah ketika mereka sedang bekerja. 

d. Istihsan yang hukumnya untuk tujuan menangkal terjadinya 

kesukaran atau perbuatan dosa. Misalnya adanya kesalahan 

atau kekuarangan sedikit atau pun terlupa sedikit mengenai 

pelayanan maupun muamalah. Sumber hukum dalam 

masalah ini tidak terdapat dalam nash Al-Qur’an atau pun 

Hadis Nabi.69 

Contoh istihsan antara lain terdapat dalam masalah 

musytarikh berkaitan dengan pemberian warisan yang disebut 

himariyah. Masalah ini timbul setelah seorang wanita meninggal 

dunia dengan sejumlah harta peniggalannya yang akan diwariskan 

 
69 Abdul Wahab Khallaf, Masadir al-Tasyri’ al-Islamiy, cet. III, Op., Cit., 

h. 70 
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kepada ahli warisnya, yaitu: suami, ibu kandung, saudara seibu, 

dan saudara kandung. Menurut qiyas, suami mendapat bagian 

warisan 50 % (setengah bagian) dari seluruh harta peninggalan 

sang istiri. Ibu kandung mendapat seperenam bagian, dan 

saudara-saudaranya satu ibu mendapat sepertiga bagian. 

Sedangkan saudara kandungnya mendapat sisa (ashabah). 

Namun setelah dibagikan kepada tiga golongan yang wajib diberi 

bagian harta warisan menurut qiyas, saudara-saudara kandungnya 

sama sekali tidak mendapat bagian apapun. 

Peristiwa yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab 

ini, dinilai oleh saudara-saudara kandung almarhumah sebagai 

tindakan yang tidak adil. Mereka kemudian memperotes 

keputusan Umar dengan mengatakan: “Bukankah kami ini berasal 

dari satu ibu atau andaikanlah bapak kami itu keledai (himar), 

tidakkah kami datang dari satu ibu yang sama ?” Mendengar iru, 

Umar kemudian membatalkan pembagian warisan yang sudah 

diputuskannya. Kemudian, ia membagi rata bagian warisan 

kepada mereka.70 

Cara ini dipakai oleh Umar, Usman dan Zaid Ibn Tsabit. Dan 

oleh karena itu, Umar dianggap sebagai perintis metode istihsan 

yang menegakkan keadilan dan menghilangkan kesulitan.71 

Ketetapan hukum yang diambil melalui istihsan adalah karena 

mengandung nilai kebaikan bagi kemaslahatan manusia. Dan 

istihsan ini dipergunakan karena tidak ada ketentuan hukum yang 

mengaturnya di dalam Al-Qur’an maupun Hadis nabi. Misalnya 

melihat aurat orang lain adalah haram. Tetapi untuk kepentingan 

pengobatan, hal itu diperkenankan. Karena dianggap sebagai hal 

yang mendesak (darurat). 

 

 
70 Yusuf al-Qardhawi, Awamil al-Sa’ah wa al-Murunah fi al-Syari’ah al-

Islamiyyah, Op., Cit., h. 14 
71 Yusuf al-Qardhawi, Awamil al-Sa’ah wa al-Murunah fi al-Syari’ah al-

Islamiyyah, Ibid,, h. 15 dan bandingkan dengan Abu Zahrah, Ushul al-Fiqih, 
(Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabiy, 958), h. 378 
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3. Istislah (Maslahah Musrasalah) 

Istislah, sebagaimana dikatakan oleh Yusuf al-Qardhawi adalah 

metode perumusan hukum yang paling menarik berkenaan 

dengan hal-hal yang belum ada nash hukumnya. Dalam metode 

istislah ini terbuka lebar untuk mengaitkan perumusan hukum 

Islam dengan perkembangan keadaan demi terwujudnya 

kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat.72 

Makna istislah adalah menjadikan kemaslahatan umum 

sebagai acuan dalil (istidlal). Di dalam Syari’at tidak ada nah yang 

merupakan dalil khusus yang mengakui atau mengingkari adanya 

kemaslahatan umum. Namun, ada dalil umum yang menyatakan 

bahwa Syari’at selalu menjaga kemaslahatan mahluk. Bahkan, 

dalam menetapkan dan merumuskan hukum, kemaslahatan itu 

menjadi tujuan utama. Syari’at dimaksudkan untuk mengatasi, 

menyelesaikan, dan mencegah bencana, serta kesulitan dalam 

masyarakat, baik secara rohaniah maupun secara jasmaniah.73 

Para shabat generasi yang paling memahami Syari’at adalah 

yang paling banyak memakai prinsip maslahah mursalah ini 

sebagai sandaran. Banyak tindakan mereka yang didorong oleh 

prinsip kemaslahatan tersebut. Khalifah Abu bakar mengumpulkan 

lembaran-lembaran (suhuf) Al-Qur’an yang terpencar-pencar. 

Pekerjaan ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi, karena itu pada 

mulanya Abu bakar diam saja. Setelah dinasehati oleh Umar, 

barulah ia mau melakukan itu karena memandang ada kebaikan 

dan kemaslahatan Islam di dalamnya.74 

Setelah masa empat sahabat itu berlalu, prinsip 

kemaslahatan tetap dijadikan sandaran. Muaz Ibn Jabal 

mengambil baju buatan Yaman sebagai ganti buah-buahan dan 

 
72 Yusuf al-Qardhawi, Awamil al-Sa’ah wa al-Murunah fi al-Syari’ah al-

Islamiyyah, Ibid,, h. 16 
73 Yusuf al-Qardhawi, Awamil al-Sa’ah wa al-Murunah fi al-Syari’ah al-

Islamiyyah, Ibid,, h. 17 
74 Yusuf al-Qardhawi, Awamil al-Sa’ah wa al-Murunah fi al-Syari’ah al-

Islamiyyah, Ibid,, h. 18 
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biji-bijian untuk membayar zakat. Muaz mengatakan, serahkan 

kepadaku baju gamis atau pakaian lainnya sebagai ganti gandum 

dan jagung, karena hal itu lebih  ringan bagi kalian dan lebih 

bermanfaat bagi orang-orang miskin di madinah.75 

Meskipun ada sebagian ulama yang menolak masllahah 

mursalah sebagai salah satu prinsip syari’at dijadikan dan 

sandaran dalam menetapkan hukum. Namun kalau prinsip 

maslahah mursalah tersebut kita jadikan sebagai tujuan syari;at, 

maka tidak perlu lagi diperselisihkan. Bahkan harus dipastikan 

bahwa prinsip tersebut menjadi hujjah.Dan ini telah diamalkan 

baik para sahabat maupun oleh ulama sesudah mereka. Dalam 

pengamalan maslahat ini, Al-Syatibi mengajukan tiga syarat yang 

harus dipenuhi untuk memakai prinsip maslahat tersebut.  

1. Maslahat itu secara hakiki harus masuk akal. Jadi, maslahat 

itu sama sekali tidak terikat dengan hal yang bersifat rohani 

murni (taabbudiyyah), karena hal seperti itu harus diterima 

tanpa syarat.  

2. Maslahat harus sejalan dengan tujuan umum syari’at, tidak 

bertentangan dengan salah satu prinsip pokok atau dalil 

qath’i-nya. Maslahat harus sesuai dengan bentuk maslahat 

yang telah diakui sebagai tujuan syari;at.  

3. Maslahat itu dimaksudkan untuk menjaga hal yang bersifat 

dharuri atau menghilangkan kesulitan dalam agama. 

Menjaga hal yang bersifat dharuri termasuk sarana-bukan 

tujuan (maqashid) bagi terlaksananya suatu kewajiban. Tanpa itu, 

suatu kewajiban tidak mungkin terlaksana. Sedangkan 

menghilangkan kesulitan, berkaitan dengan hal yang bersifat 

primer (dharuri) atau sekunder, diwujudkan dengan kemudahan 

dan keringanan.76 

 
75 Yusuf Al-Qardhawi, Fiqh al-Zakat, juz 2, (Bairut: Muassasat al-Risalah, 

1981), h. 803 
76 Al-Syatibi, Al-I’tsham, juz 2, (Riyad: Maktabat al-Tiyadaa al-Hasia, t, 

th.,), h. 124-135, Lihat pula Abd. Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, cet. IX, 
Jakarta: Al-Majlis al- A’la al-Indonesiy li da’wat al- Islamiyat, 1972), h. 84-88 
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4. Tradisi (‘Urf) 

Untuk mengisi kekosongan hukum akibat tidak ditemukannya 

nash-nash Al-Qur’an dan Hadis Nabi, maka peluang yang luas 

dapat dilakukan dengan ‘urf sebagai prinsip Syari’at. Yang 

dimaksudkan dengan ‘urf oleh al-Qardhawi adalah kebiasaan dan 

perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian 

menjadi adat istiadat, secara turun-temurun, baik yang berupa 

ucapan maupun perbuatan, baik yang bersifat umum maupun 

yang khusus.77 

Hal yang berupa ucapan misalnya, menyebutkan kata “ikan” 

telah dikenal luas oleh masyarakat dari pada kata “daging”. Pada 

hal ikan pun termasuk daging. Demikian juga dengan perkataan 

“walad” diartikan sebagai anak laki-laki. Pada hal arti “walad” yang 

sebenarnya adalah anak, baik laki-laki maupun perempuan. 

Dalam hal perbuatan misalnya, kebiasaan masyarakat 

melakukan aktivitas jual beli tanpa disertai ijab qabul yang 

seharusnya diucapkan sebagaimana ditentukan oleh Syari’at. Urf 

yang bersifat umum adalah semua urf yang telah dikenal oleh 

semua anggota masyarakat dari berbagai lapisan masyarakt di 

seluruh negeri. Sedangkan urf yang bersifat khusus adalah urf 

yang hanya dikenal dan tersebar di suatu daerah tertentu saja dari 

sebuah negara. Atau hanya dikenal oleh sebagian kelompok dan 

suku bangsa tertentu. Seperti proses perdagangan suatu daerah, 

tata cara pengelolaan tanah pertanian oleh para petani dan 

sebagainya. 

Hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Syari’at diatur dan 

dijelaskan dengan urf yang benar. Misalnya, firman Allah, “ Dan 

kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 

secara baik-baik,”78 serta “Dan wanita-wanita yang diceraikan 

berhak memperoleh mut’ah secara baik-baik”.79 Untuk 

 
77 Yusf al-Qardhawi, Awamil al-Sa’ah wa al-Murunah fi al-Syari’ah al-

Islamiyyah, Op., Cit., h. 30 
78 Q.S Al-Baqarah: 233 
79 Q.S Al-Baqarah: 241 
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menjelaskan bagaimana pengaturan nafkah bagi isteri dan bentuk 

mut’ah bagi isteri yang diceraikan, urf dijadikan landasan hukum. 

Salah satu kaidah fiqih yang terkenal adalah “adat menjadi 

landasan hukum (al adat muhkamah).80  Cabang  kaidah itu antara 

lain, sesuatu yang telah  menjadi tradisi sama halnya dengan 

sesuatu yang menjadi syarat, membatasi dengan urf sama dengan 

membatasi dengan nash, dan sesuatu yang tabu menurut tradisi, 

tabu pula secara hakiki. Al-Qardhawi mengatakan bahwa tradisi 

diakui oleh Syari’at, karena kerap kali dijadikan rujukan hukum.81 

Tradisi  yang diakui oleh Syari’at adalah yang tidak 

bertentangan  dengan Syari’at atau Ijma. Tradisi yang 

bertentangan dengan nash, karena mengharamkan yang halal, 

membatalkan kewajiban, menimbulkan bahaya/bencana dalam 

kehidupan, sama sekali tidak diakui oleh syari’at. Tradisi seperti 

itu tidak boleh dijadikan acuan dalam menetapkan hukum. 

Hukum yang ditetapkan atas dasar tradisi ini biasa berubah 

sesuai dengan  berubahnya tradisi, ruang, dan waktu.82 Contoh 

hukum yang berubah karena berubahnya ruang adalah ketentuan 

memakai tutup kepala. Hukum memakai tutup kepala ini beragam 

sesuai dengan kenyataan disetiap daerah. Bagi penganjur akhlak 

di dunia Timur, tidak memakai tutup kepala merupakan cacat 

akhlak. Tetapi, bagi mereka yang ada di dunia barat tidak 

demikian. Bagi penduduk Timur itu merupakan aib yang merusak 

kehormatan seseorang, tetapi bagi penduduk Barat tidak 

demikian. Dalam hal ini hukum Syari’at disesuaikan dengan 

perbedaan tempat.83 

Contoh hukum yang berubah karena berubahnya waktu 

disampaikan oleh Imam Malik dan dikutip oleh al-Qardhawi dalam 

al-Ihkam. “Apabila suami isteri berselisih mengenai sudah atau 

belumnya mahar diterima oleh isteri, maka pernyataan pihak 

 
80 Abdul Wahab Khallaf, Masadir al-Tasyri’ al-Islamiy, Op., Cit.,  h. 46 
81 Yusf al-Qardhawi, Awamil al-Sa’ah wa al-Murunah fi al-Syari’ah al-

Islamiyyah, Op., Cit., h. 32 
82 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, , Op., Cit.,  h. 91 
83 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Ibid., h. 34 
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suamilah yang dipegang. Pada hal, kaidah asal tidaklah demikian. 

Al-Qadi Ismail, salah seorang ahli fikih mazhab Malik mengatakan 

bahwa seorang suami tidak akan menggauli isterinya hingga 

isterinya itu telah menerima seluruh maharnya. Hari ini adat yang 

berlaku tidak lagi  serti itu, maka yang harus dipegang adalah 

pernyataan pihak isteri dengan disertai sumpah karena ada 

perbedaan adat.84 

b) Perubahan Fatwa 

Terjadinya perubahan fatwa menurut Yusuf al-Qardhawi 

disebabkan oleh karena adanya perubahan waktu, tempat, dan 

situasi yang mengitarinya atau disebut faktor hukumnya, namun 

perubahan fatwa tersebut tidaklah berarti bahwa semua hukum 

Islam itu dapat menerima semua perubahan fatwa karena adanya 

faktor hukumnya tadi. Ada juga peraturan yang berasal dari 

Syari’at yang bersifat tetap dan abadi, tidak mempunyai peluang 

sedikitpun untuk berubah.85 

Dalam konteks ini secara garis besar hukum Islam di bagi 

dalam dua bagian pokok yaitu: pertama, apa yang disebut dengan 

Zawabit, yaitu tidak berubah atau yang bersifat “al-Qath’i”,86  yaitu 

hukum-hukum yang ditetapkan oleh dalil-dalil yang tegas atau 

kongkrit, tidak mengandung kemungkinan untuk diberikan 

penafsiran logika. Hukum seperti ini berlaku abadi, universal, dan 

tidak bisa menerima perubahan. Ia bukan kajian para mujtahidin 

dan pula tidak menjadi ajan perbedaan kaum muslimin, karena ia 

merupakan esensi ajaran Islam itu sendiri. Yang termasuk dalam 

bidang ini meliputi: 

1. Bidang aqidah (keyakinan) dan persoalan yang berkaitan 

dengannya. Dan ia merupakan suatu prinsip yang membatasi 

seorang apakah menjadi mukmin atau kafir seperti tentang ke 

Esaan Allah, kembangkitan kembali manusia sesudah mati, 

 
84 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Ibid., 
85 Yusuf al-Qardhai, Fatwa Mu’ahirat, (Mesir: Dar Ihiya al-Kutub al-

‘Araby, 1960), h. 346 
86 Penjelasan H. Satria Effendi M. Zein, dalam Kuliah Ushul Fiqhi 
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wujud surga dan neraka di akhirat, Al-Qur’an sebagai kitab 

suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad asw, dan 

Muhammad sebagai Rasul terakhir.87 Hal-hal yang 

dikemukakan ini tidak bisa lagi disentuh oleh penafsiran para 

mujtahid atau tidak bisa berubah lagi. 

2. Bidang amaliyah (praktek) dari aqidah di atas, Ketentuan 

bidang ini ditegaskan secara kongkrit oleh Syari’at Allah dan 

Rasulnya sendiri. Seluruh umst Islam dalam hal ini sepakat 

bahwa ini bukan lapangan kajian para mujtahid dan berlaku 

tetap, tidak berubah-ubah meski dalam kondisi dan situasi 

bagaimanapun. Contoh dalam bidang ini adalah bilangan 

salat wajib (Fardhu) empat, tiga, dan dua rakaat, puasa pada 

bulan ramadhan, zakat, haramnya perzinaan,  riba dalam jual 

beli,  dan lain sebagainya. 

3. Bidang kaidah-kaidah hukum yang diambil dari Syari’at Islam 

baik melalui teks-teks yang kongkrit maupun melalui 

penelitian cermat dan menyeluruh terhadap hukum-hukum 

yang ada di dalamnya. Dari penelitian itu, lalu disimpulkan 

bahwa Islam memang menghendaki dan dibangun atas 

kaidah-kaidah tersebut. Misalnya kaidah “la dharara wala 

dhirara” (tidak mengganggu kepentingan orang lain dan tidak 

merugikan  diri sendiri). Kaidah ini diambil dari teks sebuah 

hadis Nabi. Demikian pula mengenai kaidah “ad Dinu Yusr wa 

Raf al Harj” (agama itu mudah dan meniadakan kesulitan). 

Kaidah ini diambil dari ayat Al-Qur’an. Dan sekali-kali tidak 

menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.88 

Kaidah-kaidah tersebut di atas, jelas dan tegas, baik karena ia 

lahir dari teks-teks yang Qath’i dilihat dari segi otentisitas jalurnya 

dan makna yang dipahami, maupun melalui jalan pemikiran 

terhadap hukum-hukum Syari’at. 

Bagian kedua, adalah apa yang disebut dengan “az-

Dzanniyah”, lawan dari Qath’i di atas. Pada bidang Inilah yang 

 
87 Penjelasan H. Satria Effendi M. Zein, dalam Kuliah Ushul Fiqhi 
88 Q.S. Al-Hajj: 78 
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menjadi ruang lingkup pembahasan ijtihad dan mengalami 

perubahan. Dalam bidang ini, ada yang bersifat mutatawwirat dan 

ada yang bersifat mutagaiyyirat, yaitu berubah dan berkembang. 

Meskipun bagi mutatawwirat jika dilihat dari segi esensinya tidak 

mengalami perkembangan. Yang termasuk dalam hal-hal yang 

mengalami perubahan dan perkembangan itu adalah: 

1. Bidang pemikiran theologi (ilmu kalam). Ia tidak sama dengan 

aqa-id (bentuk jamak dari aqidah). Aqidah mempunyai 

pengertian yang sama dengan keyakinan dokmatik. Tetapi 

dalam pemikiran theologi memiliki kemungkinan munculnya 

pendapat yang berbeda. Banyak persoalan yang dikaji dalam 

bidang ini, dan para ulama tidak jarang mempunyai pendapat 

yang tidak sama. Misalnya perbedaan di antara mereka 

mengenai, apakah Allah wajib berbuat baik atau tidak, 

demikian juga persoalan melihat Allah di akhirat, ada yang 

mengatakan dapat dilihat dan ada pula yang mengatakan 

tidak dapat dilihat. 

2. Bidang amaliyah. Jika dilihat dari segi esensinya sebagian dari 

masalah ini berstatus qath’i sebagaimana yang disebutkan di 

atas, tetapi selain dari yang esensinya berstatus dzanni, yaitu 

berubah dalam arti mengandung kemungkinan untuk 

terjadinya perubahan. Misalnya masalah siyasah syar’iyah, 

yaitu seperangkat hukum yang dibuat oleh manusia dalam 

rangka menunjang  berlakuknya Al-Qur’an dan Sunnah Nabi 

saw. ini bisa berubah dan berkembang, juga dalam bidang 

muamalah.89 

Terhadap perubahan dan perkembangan hukum yang 

disebutkan terakhir, Yusuf al-Qardhawi kemudian menggunakan 

apa yang disebut dengan “ijtihad kontemporer”. Penggunaan 

ijtihad tersebut dalam rangka mengantisipasi adanya perubahan 

dan perkembangan hukum.90 

 
89 Penjelasan H. Satria Effendi M. Zein, dalam Kuliah Ushul Fiqhi 
90 Yusuf al-Qardhawi, al-Ijtihad fi al-Syari’at al-Islamiyyat, Op., Cit.,  h. 
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Yusuf al-Qardhawi melihat bahwa ijtihad kontemporer itu 

harus berbentuk ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif), yang terlembaga 

dalam suatu lembaga ilmiah yang terdiri dari orang-orang yang 

memiliki otoritas keilmuan dari berbagai disiplin. Lembaga ini 

harus mampu menetapkan hukum dengan berani dan bebas serta 

lepas dari pengaruh tekanan sosial politik. Walaupun ijtihad fardi 

(ijtihad individu) tetap tidak bisa terelakan, karena ijtihad individu 

inilah yang menyinari kearah ijtihad kolektif.91 

Selain dari itu Yusuf  al-Qardhawi juga mengeluarkan bentuk-

bentuk ijtihad dalam konteks metodologi yang relevan dengan 

tuntutan kondisi saat ini. Setidaknya menurut al-Qardhawi, ada 

tiga bentuk ijtihad kontemporer, yaitu: ijtihad intiqa-i (ijtihad 

selektif), ijtihad insya-i (ijtihad kreatif), dan ijtihad gabungan antara 

kedua ijtihad tesebut. Maksud dan ilustrasi fikig yang dihasilkan 

masing-masing pembagian  tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Ijtihad intiqa-i (ijtihad selektif)  

Yang dimaksud dengan bentuk ijtihad selektif ini adalah ijtihad 

dengan cara memilih salah satu pendapat terkuat di antara 

beberapa pendapat yang ada dalam fikih, yang penuh dengan 

fatwa dan keputusan hukum, atau dapat juga disebut dengan 

sistem tarjih. 

Sesungguhnya ijtihad yang menjadi acuan al-Qardhawi ini, 

adalah dengan mengadakan  studi komparatif di antara pendapat-

pendapat yang ada dan meneliti dalil-dalil nash atau dalil-dalil 

ijtihad yang dijadikan sandaran pendapat tersebut, yang akhirnya 

dapat ditentukan pendapat yang dipandang kuat dalil dan 

hujjahnya sesuai dengan alat pengukur yang digunakan dalam 

mentarjih. 

Alat pentarjih dalam tinjauan tujuan syara’ menurut al-

Qardhawi, itu antara lain: 

• Pendapat itu lebih cocok dengan fenomena zaman seekarang; 

 
91 Yusuf al-Qardhawi, al-Ijtihad fi al-Syari’at al-Islamiyyat, Ibid.,.  
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• Pendapat itu lebih banyak mencerminkan rahmat kepada 

manusia; 

• Pendapat itu lebih mendekati kemudahan yang diberikan 

syara’; 

• Pendapat itu lebih mengutamakan merealisir maksud-maksud 

syar’, maslahat bagi makhluk dan usaha untuk menghindari 

kerusakan dari manusia.92 

Mengapa barometer seperti di atas yang menjadi penekanan 

bagi al-Qarshawi ? Agaknya menurut hemat penulis, ada beberapa 

kemungkinan. Pertama, al-Qardhawi dapat memastikan bahwa 

alat pengukur tarjih bagi dalil-dalil nash terdapat hampir di setiap 

kitab-kitab ushul fikih. Kedua, penulis memandang  cara seperti itu 

menunjukkan bahwa al-Qardhawi bagitu konsen dalam 

memberikan perhatian terhadap persoalan umat, dan sekaligus 

memberikan kesan bahwa hukum Islam itu senantiasa relevan 

dengan berbagai kondisi, tempat dan waktu. Perubahan semua itu 

tidak menghambat hukum Islam mengikuti alur yang berubah. 

Menurut al-Qardhawi, ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi perlunya ijtihad intiqa-i, yaitu:  

• Faktor Perubahan Sosial Politik 

Perubahan sosial politik suatu negara telah menuntut sesorang 

faqih untuk meninjau pendapat lama, baik yang sesuai atau pun 

tidak sesuai lagi dengan kondosi sekarang, dan harus memilih di 

antara pendapat-pendapat tersebut, sebelum dianggap kuat atau 

mungkin dianggap lemah, atau mungkin juga ditolak sama sekali. 

Misalnya dalam mengantisifasi kepentingan kelompok 

ekonomi lemah dari kekuasaan konglomerat yang semakin meraja 

lela, fikih kontemporer yang dihasilkan al-Qardhawi dengan 

metode ijtihad selektif ini, digunakan dengan memfatwakan 

hukum bahwa: 

 
92 Yusuf al-Qardhawi, al-Ijtihad fi al-Syari’at al-Islamiyyat, Ibid.,.h. 151 
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a. Hak monopoli baik menrupakan makanan pokok atau lainnya, 

harus dilarang, karena akan merugikan manusia lain; 

b. Orang fakir hendaknya diberi zakat yang cukup untuk 

sepanjang hidupnya, sampai dia tidak membutuhkan zakat 

lagi; 

c. Pemerintah harus memaksa orang-orang kaya agar mengurus 

orang-orang fakir. 

• Faktor Ilmu Pengetahuan Modern 

Ilmu penetahuan yang tumbuh dan berkembang setiap harinya, 

juga telah menuntut seorang faqih agar memakai sistem ijtihad 

selektif ini. Misalnya, suatu mazhab mengatakan bahwa khamar 

adalah minuman yang terbuat dari perasan anggur saja. Menurut 

ilmu pengetahuan modern, zat yang efektif membuat mabuk 

adalah alkohol, yang bisa terdapat pada kurma, apel, gandum, dan 

sebaginya. Maka pendapat yang lebih kuat adalah “segala 

minuman yang memabukan disebut khamar, setiap khamar 

hukumnya haram, maka setiap minuman yang memabukan 

hukum haram”. 

2. Ijtihad Insya-i (Ijtihad Kereatif) 

Maksudnya adalah  mengambil kesimpulan hukum baru dalam 

suatu permasalahan, di mana permasalahan tersebut belum 

pernah dibicarakan karena masalah itu memang baru, atau 

masalah lama yang sudah pernah dikemukakan oleh ulama 

terdahulu.93 

Menurut al-Qardhawi bahwa ijtihad insya-i ini terjadi dalam 

masalah-masalah baru yang belum pernah dikenal ulama-ulama 

zaman dahulu. Apakah masalah itu memang belum ada di zaman 

mereka, atau belum dipikirkan oleh mereka.94 

 
93 Jalal al-Din Abd. al-Rahman al-Syayuthy, al-Jami al-Shaghir, (Bairut: 

Dar al-Fikr, 1981), h. 247 
94 Yusuf al-Qardhawi, al-Ijtihad fi al-Syari’at al-Islamiyyat, Op., Cit.,  h. 

250 



Perkembangan Pemikiran Modern Hukum Islam 

64 |  

3. Gabungan antara ijtihad intiqa-i dan ijtihad insya-i 

Yang dimaksud dengan bentuk ijtihad ketiga ini adalah ijtihad 

dengan cara menyeleksi pendapat-pendapat ulama terdahulu yang 

dipandang lebih cocok dan lebih kuat, kemudian menambahkan 

dalam pendapat tersebut unsur-unsur ijtihad baru. Sebagai refleksi 

dari ijtihad kontemporer yang dikemukakannya menjadi sandaran 

beliau dalam menetapkan fatwa hukum. Fatwa hukum 

kontemporer yang begitu antisipatif terhadap perkembangan 

kehidupan sosial, yang telah menjurus kepada pemisahan yang 

dalam antara si kaya dan si miskin pada saat ini yaitu apa yang 

disebut dengan zakat profesi. Yang dimaksud dengan zakat profesi 

adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha profesioanal, 

seperti dokter, notaris, akuntan, designer, seniman, pemilik travel, 

biro iklan, dan sebagainya. 

Kalau diamati, persoalan zakat profesi ini jelas adalah 

persoalan baru yang tidak pernah dibicarakan  oleh nash secara 

jelas, atau pun para sahabat dan fuqaha masa lalu. Karena 

profesi-profesi seperti itu, tentunya belum ditemukan pada zaman 

mereka. Kecuali yang pernah menjadi obyek bahasan para 

sahabat, seperti Ibnu Mas’ud dan Ibn Abbas, serta para Imam 

mazhab, adalah zakat enghasilan dan zakat pemberian (atha’), 

seperti upah, gaji, honor, dan sejenisnya.95 

Kendati masalah senada dengan zakat profesi itu pernah 

dibicarakan oleh para mujtahid tersebut, namun belum lagi 

menyinggung secara jelas keterkaitan dengan hasil usaha 

sesorang yang terkategorisasi profesional itu. Oleh sebab itu, al-

Qardhawi mencoba memberikan fatwa hukum yang jelas bahwa 

hasil dari usaha yang profesional itu wajib dizakatkan. 

Perspektif yang diuraikan di atas, dapat dikemukakan bahwa 

Yusuf al-Qardhawi merupakan salah seorang pemikir Islam 

kontemporer yang sangat consern terhadap nilai-nilai ke Islaman 

tanpa menutup mata dengan arus modernisasi dan 

 
95 Yusuf al-Qardhawi, Fiqih Zakat, (Bairut: Muassaasat al-Risalat, 1981), 

h. 499-502 
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perkembangan ilmu pengetahuan. Konsistensi pemikiran beliau 

dimanifestasikan ke dalam hukum Islam yang aktual. 

Pemikiran khalik yang dimunculkan beliau ini bertitik tolak 

dari realitas hukum Islam, bahwa dalam hukum Islam terdapat 

kawasan luas yang tidak disentu, baik nash Al-Qur’an maupun 

Hadis Nabi. Kondisi demikian, memberi peluang bagi para 

mujtahid untuk mengisi kekosongan tersebut guna menetapkan 

dan mengaktualisasikan hukum Islam sesuai dengan  realitas 

kekinian. 

Kemudian untuk menyikapi adanya perobahan dan 

perkembangan zaman, maka konsep perubahan fatwa hukum 

Islam  merupakan bukti kesempurnaan hukum Islam. 

B. Zakky Najib Mahmud 

Dari literatur, tidak banyak ditemukan tentang prototepe seorang  

Najib Mahmud, namun yang dapat diinformasikan adalah bahwa 

beliau adalah seorang pemikir yang berasal dari Mesir yang cukup 

berlian.  Beliau juga seorang yang piawai dalam bidang filsafat. 

Beliau memperoleh gelar Doktor (Ph.D) dari Universitas London  

pada tahun 1947, dan pernah menduduki jabatan Pimpinan 

Redaksi dari Jurnal Ats Tsaqafah (kebudayaan)  dan l-Fikrul 

Mu’ashir (Pemikiran Modern) yang terbit di Mesir. Kini beliau 

menjadi guru besar filsafat oada universitas Kuwait.96 Beliau 

banyak memberikan kontribusi pemikiran hukum di Mesir. Tentu 

saja dengan tujuan ingin kembali memajukan bangsa Mesir 

khususnya dan umat Islam pada umumnya. 

 

Latar belakang pemikiran Zakky Najib Mahmud 

Zakky Najib Mahmud adalah seorang pemikir dalam bidang hukum 

Islam, ia mencoba menyelesaikan masalah-masalah kontemporer 

yang dihadapi oleh umat Islam melalui pendekatan rasional. Hal 

 
96 John L. Esposito, Islam dan Pembaharuan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 1995), h. 448 
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ini dimaksudkan agar hukum Islam senantiasa aplikatif dan dapat 

menjawab segala persoalan modern, juga agar hukum Islam 

senantiasa sesuai dengan tuntutan-tuntutan baru.97 

Oleh karena beliau adalah seorang peneliti metodologi 

pemikiran, juga seorang pendidik yang sekaligus sebagai 

intelektual muslim, maka perhatian beliau terhadap masalah-

masalah yang berhubungan dengan keagamaan yang dihadapi 

oleh umat Islam sangatlah tinggi, hal ini dikarenakan: pertama, 

beliau ingin mengungkapkan dan memaparkan metodologi yang 

jelas dan benar dalam memahami tema-tema keagamaan. Kedua, 

sebagai seorang muslim, beliau mementingkan urusan agama dan 

persoalan-persoalan keagamaan. Ketiga, karena beliau seorang 

pemikir pembaharu yang ingin membangkitkan umat Islam pada 

sesuatu yang dapat membuat mereka hidup berperadaban dan 

maju. 

Adapun metodologi (manhaj) beliau dalam menyelesaikan 

setiap persoalan adalah: 

1. Bertumpu pada Akal 

Bagi Zakky Najib Mahmud bahwa sarana paling baik dalam 

mengahadapi persoalan-persoalan keagamaan adalah dengan 

cara analisa logis yang berkembang. Dalam pendangannya bahwa 

Islam berperan agar menusia senantiasa bertumpu pada akalnya 

dalam memahami agama. Beliau juga mengatakan bahwa jika 

orang-orang klasik menggunakan akal dalam memehami urusan 

agama dan melakukan analisa yang sesuai dengan  masanya saat 

itu, maka kitapun saat ini membutuhkan akal untuk memahami 

kecenderungan-kecenderungan agama yang sesuai dengan  masa 

modern.98 Dengan demikian slogan bahwa Islam adalah agama 

yang sesuai benar dengan setiap ruang dan waktu menjadi sangat 

terbukti. 

 
97 Abu Zaid, Muna Ahmad, Al-Fikru al-Diny Inda Zakky Najib Mahmud, 

(Mesir:  Dar al-Hidayah, 1993), h. 143 
98 98 Abu Zaid, Muna Ahmad, Al-Fikru al-Diny Inda Zakky Najib 

Mahmud, Ibid., h. 99 
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Usaha Najib Mahmud untuk menyesuaikan hukum Islam 

dengan perkembangan zaman, nampaknya cukup serius, hal ini 

dapat dilihat dari upaya mengedepankan akal sebagai bahan 

pertimbangan  dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang 

berhubungan dengan masalah keagamaan. Paradigma seperti ini 

sesungguhnya sangat wajar, karena dalam struktur pemikiran ke 

Islam terdapat dua pandangan  yakni akal dan naqal (nash); baik 

berupa mendahulukan akal atas nash, maupun mendahulukan 

nash atas akal. Pandangan yang mengedepankan akal atas nash 

dipengangi oleh Mu’tazilah, sementara pandangan yang 

mendahulukan nash atas dipegangi oleh ahlu al-Sunnah. Dalam 

hal ini Zakky Najib Mahmud memiliki kecenderungan terhadap 

pandangan yang pertama, yaitu yang mengedepankan akal atas 

nash. Karena pandangan ini memberikan jalan untuk memahami 

nash-nash agama, dan atas pandangan  inilah mereka kemudian 

manta’wilkan ayat-ayat Al-Qur’an agar sesuai dengan hukum-

hukum akal. 

2. Memadukan antara yang Tsabit (tetap) dan yang Mutaghoyyir 

(berubah) 

Metode (manhaj) kedua dalam menanggulangi persoalan-

persoalan pemikiran keagamaan. Tujuannya adalah untuk mencari 

persesuaian antara apa-apa yang terdahulu (qadim) atau yang 

tetap (tsabit) dengan apa-apa yang baru (hadits) atau berubah 

(mutagoyyir) atau dengan kata lain memadukan antara yang 

orisinil (Asholah) dengan yang  kontemporer (mu’ashiroh). Orisinil 

adalah apa-apa yang dibawa dan ditetapkan oleh agama untuk 

memecahkan persoalan-persoalan keagamaan, sedangkan 

kontemporer (mu’ashiroh) apa-apa yang dihasilkan oleh ilmu 

pengetahuan dan kebudayaan atau peradaban, terutama 

kebudayan Barat. 

Adapun yang dimaksud oleh Zakky Najib Mahmud di sini 

adalah bahwa harus terdapat pemaduan antara yang orisinil 

dengan yang kontemporer dalam kehidupan suatu bangsa, 

khususnya umat Islam, ini dikarenakan suatu bangsa yang ingin 
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maju, maka hendaklah memadukan antara ketetapan-keteapan 

orisinil (agama) dengan kemajuan-kemajuan peradaban, 

sehinngga akan terjadi sinergi yang baik dalam pelaksanaannya. 

Zakky menyadari bahwa suatu bangsa yang ingin maju haruslah 

mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan maupun kebudayaan, agar 

kemajuan tersebut tetap berada pada posisinya yang benar, maka 

menurut Zakky kemajuan itu haruslah diimbangi dengan nilai-nilai 

keagamaan. Sebaliknya, agar supaya nilai-nilai (agama) tersebut 

bisa terus berkembang dan sesuai dengan tuntutan zaman, maka 

harus pula dipadukan dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan kebudayaan tersebut. 

Namun, yang perlu digaris bawahi dari manhaj kedua ini 

adalah bahwa pemaduan antara kedua sumber tersebut tidak 

berarti menghilangkan salah satu dari keduanya, dan kemudian 

menetapkan salah satunya, Tetapi yang dimaksud adalah 

menemukan jalan “ketga” yang dapat mengakomodir kedua fikiran 

tersebut. Maka dengan ini kedua tujuan pemikiran tersebut dapat 

terelisasikan.99 

Jika pemaduan kedua unsur di atas dapat diwujudkan sebaik-

baiknya dan menghasilkan jalan ketiga yang akamodatif, maka 

suatu bangsa akan mengalami kemajuan. Dan hal ini pernah 

terjadi pada masa Kerajaan Islam terdahulu. Di mana Umat Islam 

saat itu telah menerima sebuah kebudayaan yang tinggi yaitu 

kebudayaan Yunani, yang kemudian dipadukan dengan nilai-nilai 

orisinil dari ajaran Islam, dan pada kenyataannya umat Islam saat 

itu mengalami kemajuan yang pesat berkat adanya sinergi yang 

baik bari kedua unsur tersebut.  

 
99 Abu Zaid, Muna Ahmad, Al-Fikru al-Diny Inda Zakky Najib Mahmud, 

Ibid., h. 100 
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Fatwa-Fatwa Zakky Najib Mahmud 

1. Tentang Wanita 

Wanita dalam pandangan Zakky Najib Mahmud, bahwa 

perempuan modern harus bebas dari kesan-kesan perempuan 

terdahulu, sehingga ia dapat menyesuaikan diri dengan masanya 

(modrn). Dengan kata lain dalam diri wanita modern haruslah 

terdapat perubahan dibandingkan  dengan wanita-wanita 

terdahulu. Karena menurut Zakky perubahan itu adalah dasar dari 

kehidupan, dan salah satu dasar kehidupan adalah “gerak”, 

sehingga wanita modern haruslah tampil dinamis. Sementara 

wanita-wanita terdahulu menurutnya tidak memiliki gerak dinamis 

sehingga hal tersebut membawa mereka pada kejumudan dalam 

segala hal. 

Menurut Zakky tradisi-tradisi yang diberlakukan pada wanita-

wanita dahulu adalah dzalim, karena jelas sangat merugikan  

mkaum wanita seperti tradisi yang menetapkan bahwa wanita 

selayaknya di hanya diam di rumah (dipingit). Tradisi seperti ini 

tidak akan bisa lagi diterapkan di zaman modern sekarang. Zakky 

mengatakan bahwa perempuan barus juga mengambil bagian dari 

proses belajar-mengajar dan  menurtnya wanita pun mampu 

menduduki posisi yang terhormat. Sebagai contoh anadayn 

insinyur wanita, dokter wanita. Dan hal ini merupakan tuntutan 

zaman, sehingga munurutnya situasi wanita dahulu tidak layak lagi 

untuk diterapkan pada masa sekarang.100 Dari sini bisa dilihat 

bahwa dalam masalah kewanitaan, Zakky Najib Mahmud mencoba 

untuk mendekontruksi atas norma-norma sosial  kewanitaan. 

Pikirannya dalam masalah ini hampir serupa dengan pemikiran 

Qashim Amin melalui tahri al-mar’ah. 

 

 

 
100  Abu Zaid, Muna Ahmad, Al-Fikru al-Diny Inda Zakky Najib Mahmud, 

Ibid., h. 122 
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2. Dalam Lapangan Ekonomi 

Dalam masalah ekonomi, beliau mempersoalkan tentang bunga 

bank, yang dipandang oleh sebagian besar ulama adalah haram. 

Dalam hal ini ia mencoba memberikan solusi terhadap tuntutan 

zaman mengenai bunga bank. Beliau juga menyerukan kepada 

para ulama agar mereka mencoba untuk mereinterpretasi 

terhadap masalah ini, karena menurut Zakky dalam hal penetapan 

masalah ini para ulama banyak meninjau terhadap situasi dan 

kondisi pada saat iru. Kemudian Zakky mencoba mereinterpretasi 

masalah ini dengan pertimbangan tuntutan zaman sekarang 

(modern) namun tidak bertentangan dengan agama. 

Zakki najib Mahmud berpendapat bahwa pemahaman hukum 

tentang bunga bank itu harus dirubah, karena lafadz  ‘riba’ tidak 

sama dengan lafadz ‘faiddata’ dan kedua lafadz ini tidak memiliki 

makna yang sama. Oleh karena itu hukum bunga bank seharusnya 

tidak sama dengan riba. Menurutnya kaimat riba itu ditujukan 

salah satunya pada adanya unsur “perhubungan nyata” (‘alaka), 

menurut Zakky, pada masa lalu orang yang berhutang memiliki 

hubungan nyata dengan orang yang meminjamkan, sehingga 

orang yang meminjamkan  sangat jelas mengetahui ketidak 

berdayaan sipeminjam, maka dari sini jelas bahwa kaasus seperti 

ini masuk dalam kategori riba  karena adanya unsur eksploitasi. 

Namun jika dikaitkan dengan praktek perbankan saat ini, maka 

unsur perhubungan nyata tidak nampak lagi. Karena dalam 

perbankan sekarang pihak yang memiliki modal tidak mengetahui 

kondisi dari si peminjam, dan setiap peminjam di lembaga bank 

saat ini adalah mereka yang bukan dalam kondisi tidak mampu, 

tetapi sebaliknya mereka adalah dari kalangan yang mampu. Hal 

ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pengajuan kredit untuk 

proyek-proyek profit (menghasilkan keuntungan), juga dalam 

perbankan saat ini disyaratkan adanya agunan bagi pihak yang 

ingin mengajukan kredit (pinjaman), maka dari sini sudah dapat 

dipastikan bahwa si calon peminjam adalah mereka yang mampu 

terbukti dengan  adanya agunan yang diberikan. Oleh karena itu 

menurut Zakky, harus ada pemahaman ulang atas fatwa yang 
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mengatakan bahwa bunga bank  haran yang disamakan dengan 

riba.101 

3. Dalam Lapangan Seni 

Berbicara mengenai seni bagi Zakky Najib Mahmud memiliki dua 

tujuan, yaitu pertama, beliau mengatakan bahwa seni adalah 

unsur dari kebudayaan yang dapat membedakan antara satu 

bangsa dengan bangsa yang lain, ia juga mengatakan bahwa nilai 

keindahan dari sebuah bangsa dan ia juga dapat meningkatkan 

sisi rasa dari suatu bangsa. Kedua, beliau telah melihat adanya 

kesalahan penafsiran pada mereka yang mengatakan, bahwa 

Islam mengharamkan seni. Kesalahan ini menurutnya 

dikarenakan adanya kesalahan penafsiran oleh mereka terhadap 

hadis Nabi yang mengatakan “Sesungguhnya orang yang  paling 

diadzab pada hari kiamat adalah para pelukis”. 

Mereka menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan 

“mushawiru” adalah mereka yang berkecimpun dalam seni secara 

keseluruhan, pada hal hadis ini diperjelas dengan surat al-A’raf 

ayat 152, yang mentahksis hadis tersebut. Yang dimaksud dalam 

ayat ini adalah mereka yang membuat patung lalu kemudian 

menyembahnya, maka mereka inilah yang mendapatkan  siksa 

yang terberat. Oleh karena itu dalam pandangan  Zakky, setiap 

seni lukis, pahat dan seni-seni lainnya adalah tidak haram  

sebatas tidak diniatkan kemudian untuk diibadati.102 

Pandagan Zakky di atas, mencoba memberikan pemahaman-

pemahaman keagamaan baru atas  setiap persoalan yang muncul. 

Hal ini terlihat dlam pemikirann beliau, mengedepankan 

pertimbangan akal dalam menyelesaikan setiap masalah kekinian 

 
101 Abu Zaid, Muna Ahmad, Al-Fikru al-Diny Inda Zakky Najib Mahmud, 

Ibid., h. 124 
 
102 Abu Zaid, Muna Ahmad, Al-Fikru al-Diny Inda Zakky Najib Mahmud, 

Ibid., h. 125 
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yang mempunyai hubungan dengan masalah keagamaan, tetapi 

perlu dipahami bahwa walaupun pertimbangan akal dikedepankan 

dari pada nash, tetapi tidak bertentangan dengan ushul al-din 

(pokok-pokok agama). 

C. Thahthawi 

Thahtawi, adalah seorang pembaharu. Sebagai seorang 

pembaharu, gagasan dan pemikiran-pemikirannya banyak 

dipelajari oleh para peneliti, seperti Mahmud Muthawali (1993) 

telah  meneliti pemikran politiknya, Ikhlas Fakhri Imarah (1993) 

mengkaji syair-syairnya. Disamping itu Sayyid Muhammad Sayyid 

(1993) telah membuktikan kepandaian Thahthawi dalam 

perkembangan  al-natsr al-Arabi. Dan Ridha Hamid Jamal (1993) 

juga menjelaskan  peranan al-Thahthawi  dalam gerakan 

penerjemahan di Mesir. 

Salah satu di antara gagasan al-Thahthawi adalah ia 

menganjurkan agar fikih dirubah untuk disesuaikan dengan 

perubahan masyarakat,  dan ulama harus mempelajari ilmu-ilmu 

yang dikembangkan di barat. al-Thahthawi menganjurkan kepada 

ulama untuk melakukan pembaharuan fikik Islam setelah 

mengalami dua hal. Pertama, ketika studi di Perancis, ia 

tampaknya sangat terpengaruh pada dirinya. Oleh karena itu, 

hukum Perancis dijadikan dasar pembaharuan fikih Islam. Kedua, 

keadaan umat Islam digambarkan oleh para ahli dengan 

keterkejutan (keterasingan) seorang intelektual muslim terhadap 

ilmu yang dikembangkan oleh Napolion yang di bawa dan 

diperkenalkan di Mesir.103 

Untuk memehami secara utuh pemikiran dan gagasan 

pembaharuannya dalam bidang hukum, maka perlu diungkap 

lebih dahulu tentang siapa sesungguhnya al-Thahthawi itu. 

 

 
103 Horani, Albert,  Arabic Thought in The Liberal Age, 1798-1939, 

(Cambidge: University Press, 1993), h. 70-75 
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Biografi al Thahthawi 

Al-Thahthawi, nama lengkapnya adalah Rifa’at Badawi al-

Thahthawi yang dikenal dengan al-Thahthawi, dilahirkan di 

Thantha (Mesir), pada 15 Oktober 1891 bertepatan dengan 7 

Jumadil al Tsaniyah 1216, Ibunya bernama Fatimah bin al-Syaikh 

Ahmad dan ayahnya bernama Badawi Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn 

Rafi’. 

Al-Thahthawi belajar membaca dan menulis kepada ayahnya 

sendiri, dan mempelajari fikih mazhab Syafi’i kepada gurunya di 

Thantha. Ia mulai belajar  di universitas al-Azhar pada tahun 1817  

dengan usia 16 tahun. Ketika ia belajar di al-Azhar, ia mempelajari 

kitab-kitab kepada beberapa guru. Kitab-kitab yang dipelajarinya 

adalah: Shahihh Bukhari karya Imam Bukhari, kepada Syaikh al-

Fudhail (w 1829). Kitab Jam’al Jawami’ karya Taj al Din Abdul 

Wahab Ibn al Subki, Kitab Al Ahkam karya Ibn Atha kepada Syaikh 

al-Bukhari (1840), Kitab Tafsir al Jalalain karya Jala al-Din 

Muhammad Ibn Ahmad al Mahali kepada Syaikh Muhammad 

Habsyi, Kitab Syarh Ibn Aqil kepada  al-Syaikh Damahanhuri.104 

Di samping belajar ilmu agama di Mesir, ia pun sempat 

menimba Ilmu di Perancis selama kurang lebih lima tahun. 

Sebelum berangkat ia mempersiapkan diri dengan  mempelajari 

bahasa Perancis, dan ia mendapat dorongan dari Syaikh Hasan al 

Athar dan memberi nasehat, petunjuk dan mengimami para 

mahasiswa. Kemudian al-Thahthawi menetapkan diri untuk 

mempelajari ilmu-ilmu yang dikembangkan para ilmuwan Barat 

sebagaimana mahasiswa yang diutus oleh Muhammad Ali.105  

 
104 Al-Thahthawi, Rafi’al al-Amal al-Kamilat li Rifaat al Rafi’ al-

Thahthawi: al-Tamadun wa al-Hadharath wa al Umran, (Bairut: Mu’assasat 
al Arabiyyat li al-Dirasat wa al Nasyr, 1973), h. 38 

105 Al-Thahthawi, Rafi’al al-Amal al-Kamilat li Rifaat al Rafi’ al-
Thahthawi: al-Tamadun wa al-Hadharath wa al Umran, Ibid., h. 29 
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Di antara buku-buku atau literatur Perancis yang sempat 

dipelajari dan diterjemahkan oleh al-Thahthawi adalah sebagai 

berikut:106 

1. Dasar-dasar hak asasi bangsa Perancis yang menjadi dasar 

hukum negara mereka; 

2. Kitab-kitab metodologi, yaitu tentang kejahilan Yunani  dan 

khurafat mereka; 

3. Buku-buku tentang ilmu kesehatan; 

4. Rspirit des lois (ruh al-Qawanin) karya Montesquieu (1689-

1755); 

5. Salah satu bagian buku karya Melt Burn tentang ilmu bumi; 

6. Al-Aqad al-Ijtima’i karya Rousseou (1712-1778). 

Dengan demikian, selama di Perancis al-Thahthawi telah 

mempelajari ilmu yang dikembangkan para ilmuan Barat. Materi 

inilah yang membedakan studinya antara di Mesir dengan di 

Perancis. Ketika belajar di Mesir, sebagian besar waktunya 

digunakan untuk mempelajari ilmu agama. Sedangkan di Perancis, 

sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mempelajari keadaan 

Perancis dan ilmu-ilmu yang dikembangkan para ilmua Barat. Ia 

mempelajari persoalan-persoalan yang ia tidak temukan ketika 

belajar di Mesir. 

Keseluruhan karya al-Thahthawi baik berupa karangan 

maupun terjemahan, baik yang sudah diterbitkan maupun yang 

masih dalam bentuk manuskrip. Kitab yang disusunnya  berjumlah 

16 buah, sedangkan terjemahannya berjumlah 26 buah. 

Secara garis besar, karya al-Thahthawi dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu pertama, karya yang terpengaruh ilmu-ilmu 

yang dikembangkan ilmuan Perancis (Barat) dan kedua, karya 

yang tidak terpengaruh ilmu-ilmu yang dikembangkan ilmuan 

Barat. Jurnl al-Jurumiyyat adalah salah satu karya yang tidak 

dipengaruhi oleh pemikiran ilmuan Perancis, sedangkan karya-

 
106 Muhammad Imarah, Rifa’at al-Thahthawi: Ra’id al-Tanwir fi al-

Ashar alHadits, (Mesir: Dar al-Syuruq, 1988), h. 60-61  
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karya tentang politik dan hukum dipengaruhi oleh pemikiran 

ilmuan Perancis. 

Dasar-dasar Pemikiran Thahthawi Tentang Perubahan Fikih 

Bagi Thahthawi, fiqh harus diubah agar sesuai dengan 

perkembangan masyarakat. Menurutnya, dasar-dasar 

pembaharuan hukum Islam itu ada dua bagian yaitu: 

Pertama, pewarisan kekayaan intelektual mengenai tasyri’ 

Islam setelah mengalami perkembangan untuk disesuaikan 

dengan perkembangan masyarakat.107 Karena pewarisan 

kekayaan intelektual tasyri’ tersebut, al-Thahthawi menganjurkan 

ulama untuk menegakkan  maslahat dengan memperhatikan  Al-

Qur’an, al-Sunnah dan Ijma’. Meskipun tidak menentukan 

Istimbath Al-Ahkam, al-Thahthawi tampak setuju dengan metode 

yang telah dikemukakan oleh ulama terdahulu, terutama 

istishlah.Yang penting baginya adalah terjadinya saling 

menghormati antara sesama penganut aliran fikih. Sikap saling 

menghormati antara sesama penganut atau pengikut aliran fiqh 

adalah tidak saling menghina Imam pendiri mazhab seperti 

penghinaan seperti penghinaan yang dilakukan oleh al-Ghazali 

terhadap Abu Hanifah. al-Ghazali mengatakan bahwa Abu Hanifah 

tidak mengerti bahasa Arab. 

Kedua; Pewarisan intelektual hukum Eropa yang tidak 

bertentangan dengan al-Qur’an dengan al-Sunnah. Adapun 

kekayaan intelektual hukum Eropa berupa dasar-dasar dalam 

menentukan undang-undang atau hukum. Dasar-dasara tersebut 

adalah: 

a) Kebebasan 

Menurut al-Tahtawi, kebebasan adalah media yang paling penting 

untuk menciptakan kebahagiaan. Oleh karena itu, kebebasan 

adalah sebab lahirnya kecintaan mereka terhadap negara. Setiap 

 
107 Imarah, Muhammad, Azmat al-Fikr al-Islami al-Mua’shir, (Tt., Dar al-

Syuruq, t.th., ), h. 72-73 
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orang berkewajiban mengerjakan hal-hal yang diperintahkan 

secara hukum dan meninggalkan yang dilarangnya.Disamping itu 

kebebasan disertai oleh persamaan dan keadilan Bagi al-Tahtawi, 

kebebasan adalah kebolehan melaksanakan pekerjaan yang 

dibolehkan.108 Umpamanya kebebasan untuk beragama dan 

beribadah menurut ajaran agama. 

b) Persamaan 

Persamaaan adalah sikap yang dimiliki oleh setiap manusia. 

Setiap manusia adalah bersaudara masing-masing mereka 

memiliki kebebasan akan tetapi persamaan tersebut bersifat nisb, 

karena Allah membedakan antara satu dengan yang lainnya sejak 

zaman azali. Umpamanya yang kuat dengan yang lemah berbeda 

secara fisik, akan tetapi mereka semua dipandang sama di 

hadapan hukum., sehingga sama-sama mempunyai kewajiban. 

antara lain kewajiban membayar pajak dalam Undang-undang 

Perancis terhadap 1831 pasal 2. 

Persamaan yang diajukan al-Tahtawi merupakan 

pemindahaan dari Prancis. Di sana terdapat satu dewan 

perundangan yang memandang penduduk Perancis semua sama. 

Persamaan tersebut dicantumkan dalam Undang-undang 1831 

pasal 1 yang menyatakanaa bahwa setiap bangsa Prancis adalah 

sama di hadaapan hukum.Misalnya setiap orang Prancis berhak 

mendapatkan pengampunan dari Raja dan berhak mendapat 

keringanan sangsi (Undang-undang Perancis Th 1831, pasal 67)109 

c) Keadilan 

Keadilan terbentuk setelah dua hal terpenuhi: Pelaaksanaan 

kewajiban dan penuntutan hak. Oleh kareana itu masyarakat 

 
108 Al-Thahthawi, Rafi’al al-Amal al-Kamilat li Rifaat al Rafi’ al-

Thahthawi: al-Tamadun wa al-Hadharath wa al Umran, Op.,Cit., h. 167 
109 Al-Thahthawi, Rafi’al al-Amal al-Kamilat li Rifaat al Rafi’ al-

Thahthawi: al-Tamadun wa al-Hadharath wa al Umran,  Ibid h. 123 
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dituntut untuk istiqamah dalam perkataan dan perbuatan, karena 

keadilan adalah dasar bagi peraturan dan peradaban. 

al-Tahtawi mendorong masyarakat untuk menegakkan 

keadilan. Keadilan harus ditegakkan karena ia adalah inti hidup 

bernegara. Kerajaan tidak akan tegak tanpa pemimpin, 

kepemimpinan tidak akan tegak tanpa harata, harta tidak akan 

tegak pemerintahan, dan pemerintahan bisa ditegakkan hanya 

dengan keadilan.  

Pemikiran dan Fatwa al-Tahtawi dalam hukum Islam 

Adapun persoalan yang dibahas pada kesempatan ini adalah 

pendapat al-Tahtawi tentang mahar, poligami, kepemimpinan 

perempuan dalam politik, dan hakim perempuan di pengadilan.  

a) Mahar 

Dengan gagasan pendidikan abgi alki-laki dan perempuan, di 

dunia Islam al-Tahtawi disebut sebagai ulama penggagas 

emansipasi wanita (tahrir al-ma”at). Menurutnya, anggota badan 

dan kebutuhan perempuan adalah sama dengan laki-laki.  

Salah satu kewajiban laki-laki trhadap perempuan yang 

dinikahinya adalah pemberian mahar. Allah berfirman: 

 تو ا لنساء صدقاتهن نحلة وا 
“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian yang penuh kerelaan” (An-Nisa ayat 4).110  

Menurut Abu Hanifah, jumlah mahar minimal sepuluh dirham. 

Adapun alasannya adalah hadis Nabi yang mengatakan: 

Perempuan tidak boleh dinikahi kecuali sekupu, dan tidak boleh 

mengawinkannya kecuali para waliny, dan tidak ada mahar yang 

kurang dari sepuluh dirham.Disamping menggunakan hadis 

tersebut di atas Abu Hanifah mengqiyaskan jumlah mahar minimal 

kepada nishab pencurian.Menurut Abu Hanifa, pencurian yang 

 
110 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur”an dan 

Terjemahnya 1989:312 
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mencapai harga sepuluh dirham, maka pencurinya harus dipotong 

tangan. Oleh karena itu, mahar harus mencapai sepuluh 

dirham.111 

Sedangkan Malik berpendat bahwa jumlah mahar minimal 

adalah tiga dirham atau seperempat dinar. Oleh karena itu, mahar 

minimal adalah tiga dirham atau seperempat dinar. 112 

al- Tahtawi nampaknya tidak setuju dengan pendapat Abu 

hanifah dan malik yang menentukan jumlah minimal dalam 

mahar. Dalam beberapa hadis yang dirujuk al-Tahtawi dikatakan 

bahwa Nabi Muhammad saw. membolehkan mahar berupa benda 

dan boleh pula berupa hal yang mendatangkan manfaat. Misalnya 

dengan mengajarkan al-Qur’an. Pada dasarnya al-Tahtawi 

berpendapat bahwa mahar hendaknya termudah atau termurah. 

Oleh karena itu, dengan dengan berpegang kepada pendapat 

ahmad Ibnu Abd-Allah Ibnu Sifa As-Sijistami (w.1024 M), al-Tahtawi 

mengatakan bahwa sebait syair boleh dijadikan mahar.113  

Dengan demikian, al-Tahtawi sependapat antara lain dengan 

Syafi’i dan Ahmad Ibnu Hambalserta Syi’ah yang tidak 

menentukan jumlah mahar minimal. 

b) Poligini 

Beristeri lebih dari seorang biasanya disebut poligami. Poligami  

memiliki dua arti yaitu poliandri dan poligini. Poliandri adalah 

seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami. Sedangkan 

poligami adalah seorang laki-laki memiliki banyak isteri. Buku-

buku yang menulis dengan judul poligami pada umumnya yang 

dimaksud adalah pengertian kedua yakni poligini. 

 

 
111 Wahbah Zuhaili, Ushul al- Fiqh al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr,1986), 

h.253 
112 Thahthawi: al-Tamadun wa al-Hadharath wa al Umran, Op., Cit., 

h.312 
113  113 Thahthawi: al-Tamadun wa al-Hadharath wa al Umran, Ibid., 

h.488 
 



Usman Jafar 

 

79 |  

Dalam Islam, beristeridari satu orang dibolehkan, seperti yang 

dijelaskan dalam QS al-Nisa:3 yaitu: 

كم من النساء مثنى وثلاث ورباع غان خفتم ألا تعد  فانكحوا ماطاب ل
 ( 3:   النساء )لوا فواحدة 

“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 

kawinilah seorang saja”, (QS al-Nisa:3) 

Poligami bukan tujuan Al-Qur’an, akan tetapi tujuannya 

adalam monogami. Hal itu ditentukan berdasarkan pertimbangan 

sebagai berikut: ketika ayat diturunkan poligami dilakukan oleh 

bangsa Arab dan Yahudi dengan  jumlah tidak terbatas. Dengan 

demikian, nash tersebut dilihat dari segi tadrij sebagai   salah satu 

prinsip pembentukan dan pemibinaan fikih. 

Jumhur ulama berpendapat bahwa jumlah perempuan yang 

boleh dikawini pada satu priode adalah empat orang. Jumhur 

ulama menafsirkan kalimat matsna wa tsulasa wa ruba’a sebagai 

berikut: huruf waw dalam ayat tersebut diartikan secara majazi 

dengan arti au yang berarti “atau” yang menunjukkan pilihan. 

Artinya kalimat mastna wa tsulasta wa ruba’a adalah dua, tiga, 

atau empat. 

Menurut beliau, poligami dibolehkan dalam keadaan 

terpaksa, dan jumlah perempuan yang boleh dinikahi dalam satu 

periode adalah empat orang, itupun bila suami sanggup berlaku 

adil sebagaimana yang disyaratkan dalam ayat tersebut. 

Pada dasarnya, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan 

kewajiban yang sama. Oleh karena itu keadilan dalam perkawinan 

adalah monogami, yaitu seorang suami memiliki seorang isteri. 

c) Kepemimpinan Perempuan dalam Politik 

Menurut Thahthawi, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin 

politik karena perempuan berdasarkan syari’at tidak boleh 
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berkumpul dengan laki-laki dalam pelaksanaan kepentingan 

umum.114 

Al-Thahthawi menyatakan bahwa perempuan tidak boleh 

menjadi pemimpin politik karena, kalau saja setelah Mabi 

Muhammad saw, perempuan boleh menjadi pemimpin, maka 

Aisyah ra. adalah orang yang paling berhak menjadi khalifah. 

Alasan lain tidak diperbolehkan perempuan menjadi 

pemimpin politik karena dua hal, pertama, al-Thahthawi  

menyatakan diri sebagai penganut mazhab al-Syafi’i dalam 

beberapa tulisannya dia selalu mengatakan “kana dzahaba 

Imamuna al-Syafi’i “(sebagaimana pendapat imam kami, al-Syafi’i). 

oleh karena itu, al-thahthawi berpegang kepada pendapat sl-Syafi’i 

sebagai imam madzhabnya. Kedua, al-Thahthawi hidup di Mesir 

pada awal abad XIX yang pada waktu itu mengajarkan perempuan 

untuk membaca dan menulis masih dipertanyakan hukumnya, 

apakah dibolehkan atau diharamkan. Oleh karena itu, perempuan 

pada periode al-Thahthawi tidak memungkinkan menjadi 

pemimpin politik. 

d) Hakim Perempuan di Pengadilan 

Menurut al-Syafi’i, perempuan tidak boleh menjadi hakim secara 

mutlak. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad saw. 

mengatakan bahwa suatu kaum tidak akan beruntung bila 

kepemimpinan diserahkan kepada seorang perempuan. 

Perempuan tidak boleh menjadi hakim, karena hakim adalah 

pemimpin dalam menyelesaikan suatu sengketa. 

Ahmad Bin Hambal mengatakan bahwa perempuan tidak 

boleh menjadi hakim secara mutlak dan alasannya adalah sabda 

Nabi Muhammad saw, yang dikemukakan di atas tentang 

kepemimpinan. 

Al-Thahthawi berpendapat bahwa perempuan tidak boleh 

menjadi hakim, karena perempuan dipandang tidak memiliki 

 
114 Al-Thahthawi, Rafi’al al-Amal al-Kamilat li Rifaat al Rafi’ al-

Thahthawi: al-Tamadun wa al-Hadharath wa al Umran, Op., Cit., h. 214 
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kemampuan untuk melakukan pekerjaan berat seperti 

menyelesaikan perselisihan atau sengketa.115 

Alasan Al-Thahthawi yang mengatakan bahwa perempuan 

tidak boleh menjadi hakim karena dua hal, yaitu pertama, karena 

ia dipengaruhi oleh al-Syafi’i yang menyatakan bahwa perempuan 

tidak boleh menjadi hakim. Kedua, keadaan perempuan pada 

periode al-Thahthawi tidak memungkinkan untuk menjadi hakim. 

Hakim adalah fungsi prestatif. Oleh karena itu, untuk 

mendapatkan jabatan tersebut diperlukan penguasaan fikih dan 

shulnya yang mendalam. 

D. Qashim Amin 

Qashim Amin adalah seoarng ilmuan dari Mesir yang dikenal 

sebagai pembawa gerakan emansipasi wanita. Gerakannya diawali 

adanya kemunduruan umat Islam di Mesir karena kaum wanita 

yang merupakan setengah dari penduduk Mesir tidak pernah 

memperoleh pendidikan. Inilah yang menjadi rahasia dibalik 

kemunduran umat Islam.116 Sebelum menjelaskan  bagaimana 

sepak terjang dan gerakan pemikiran Qashim Amin, dikemukakan 

lebih dahulu biografinya. 

Biografi Qashim Amin 

Qashim Amin dilahirkan di Iskandariyah pada bulan desember 

1863 M, dari seorang Ayah yang berdarah Turki bernama 

Muhammad Beik Amin dan Ibunya berdarah Mesir kelahiran al-

Sha’id. Sejak kecil Qashim Amin sering berpindah-pindah tempat 

dari satu kota ke kota lain mengikuti kepindahan Ayahnya yang 

menjalankan tugas sebagai pegawai pemerintah Turki Usmani.117 

Kemudian keluarga Qashim Amin menetap di Kairo sampai 

Ayahnya meninggal. 

 
115 Al-Thahthawi, Rafi’al al-Amal al-Kamilat li Rifaat al Rafi’ al-

Thahthawi: al-Tamadun wa al-Hadharath wa al Umran, Ibid., h. 447-448 
116 Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah, Pemikiran, 

Dan gaerakan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975),  h. 79 
117 Qasim Amin, Tahrir al-Mar’ah (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1970),  h.11-12 
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Pendidikan Qashim Amin diperoleh di Ra’s al-Tin di 

Iskandariyah, salah satu sekolah favorit saat itu. Kemudian ia 

melanjutkan pendidikannya ke Madrasah al-Tajhiziah di desa Hay 

al-Hamliah, sebuah kota kecil di pinggiran kota Kairo. 

Setelah itu ia melanjutkan ke madrasah al-Huquq al- 

Mudawiyah dan memperoleh gelar Lcpada tahun 1881, yang pada 

saat itu ia berusia 18 tahun. Qashim Amin kemudian melanjutkan 

studinya ke Perancis dan bersama Muhammad Abduh dan al-

Afghani menerbitkan majalah yang bernama al-Urwah al-wusqo118 

Qashim Amin tidak berumur panjang, ia meninggal pada tahun 

1908 dalam usia 45 tahun. 

Pemikiran Hukum Islam Qashim Amin 

Pemikiran Qashim Amin dalam menetapkan suatu hukum tidak 

lepas dari latarbelakang kondisi negeri Mesir saat itu dan dengan 

tujuan untuk mengangkat derajat kaum wanita secara khusus dan 

kemudian untuk negeri Mesir sendiri.  

Pemikiran Qashim Amin dalam menetapkan hukum dapat 

dilihat dalam karyanya Tahrir al-Mar’ah dan al-Mar’ah Jadidah yang 

membahas beberapa persoalan tentang wanita. 

a) Pendidikan Wanita 

Wanita dalam pandangan Qashim Amin tidak berbeda dengan 

kaum Pria. Fungsi anggota tubuh, perasaan dan daya serap pikiran 

serta hakikat kemanusiaannya tidak berbeda, perbedaan hanya 

terletak pada hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan jenis. 

Kalau terjadi pria lebih unggul dari wanita dari segi akal dan 

jasmani, maka menurut Qashim Amin bukan berarti bahwa 

hakekat wanita seperti itu, melainkan karena wanita tidak 

mendapat kesempatan untuk melatih pikiran dan jasmani selama 

hidupnya. 

Keadaan yang menimpa wanita Mesir saat itu memerlukan 

perbaikan. Karena pada saat masyarakat berkeyakinan bahwa 

 
118 Qashim Amin, Tahrir al-Mar’ah, Ibid., h.71-72 
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pendidikaan dan pengajaran bagi wanita tidak penting. Melihat 

kondisi demikian, maka Qashim Amin menyatakan bahwa wanita 

harus  diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan.  

Mengenai pentingnya pendidikan wanita berkaitan erat 

dengan tugasnya sebagai seorang ibu. Dengan mengutip pendapat 

al-Ghazali, ia menjelaskan sebagai berikut: 

Anak adalah amanah Tuhan kepada orangtuanya. Hatinya 

yang suci dan bersih merupakan permata berharga dan polos 

(sazdijat) bagaikan kertas tanpa tulisan lukisan, ia dapat 

menerima setiap bentuk lukisan, ia dapat diarahkan kemana 

saja. Jika ia dilatih dan diajarkan yang baik maka in akan 

tumbuh dan berkembang dengan baik, ia akan bahagia dunia 

dan akhirat. Orang tua, pendidik dan pengajar akan sama-

sama mendapat balasannya. Sebaliknya jika ia dilatih atau 

diajrkan yang tidakbaik, atau dibiarkan tanpa pendidikan, 

maka celakalah dia. Dosanya akan menjadi beban pihak yang 

yang bertanggung jawab.119 

Kelalaian bangsa Mesir memperhatikan pendidikan anak 

menurut Qashim amin, tidak terlepas dari pengaruh aqidah 

fatalisme. Masyarakat hanya menilai segala yang telah, sedang, 

dan akan terjadi dari sudut kekuasaan mutlak Tuhan. Mereka 

berkeyakinan penuh bahwa baik anaknya nanti hanya tergantung 

pada Tuhan. 

Dengan pendidikan, seorang isteri dapat menjadi mitra yang 

baik bagi suami. Dan sebagai anggota masyarakat ia mampu 

bertindak sebagai pribadi yang kreatif, dapat mengurus dan 

memenuhi kebutuhan dirinya tanpa tergantung pada orang lain 

dan dapat mendatangkan manfaat bagi orang Mesir. 

Qashim Amin menyatakan bahwa pendidikan bagi wanita 

sangat penting artinya bila dilihat dari tugas yang diembannya, 

baik dalam masyarakat maupun dalam rumah tangga. Adalah 

 
119 119 Qashim Amin, Tahrir al-Mar’ah, Ibid., h. 64 
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mustahil bahwa tugas-tugas tersebut terlaksana dengan baik 

tanpa pendidikan.120 

b) Hijab bagi Wanita 

Yang dimaksud dengan hijab bagi Qashim Amin adalah pemakaian 

cadar dan pemingitan bagi wanita yang saat itu merupakan tradisi 

di Mesir. Ia dituduh menganjurkan agar wanita Mesir 

meninggalkan hijab secara tota. Pada hal orang Mesir 

menganggap bahwa hjab itu tergolong salahsatu nilai kesopanan, 

hanya yang dianjurkan oleh Qashim Amin adalah meninggalkan 

cara berpakaian yang berlebih-lebihan dan kembali berpakaian 

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Menurutnya, dalam 

al-Qur’an dan Sunnah tidak ada larangan eksplisit terhadap 

penampakan wajah wanita. Cara berpakaian wanita Mesir 

menunjukkan bahwa seolah-olah wanita Mesir adalah barang 

simpanan yang tidak memperoleh kesempatan untuk 

mengembangkan pikiran dan perasaan yang dimilikinya sesuai 

fitrah kemanusiaan-nya. firman Allah dalam surat an-Nur ayat tiga 

puluh satu hanya menyatakan bahwa para wanita wajib menutup 

auratnya kecuali apa yang biasa tampak. Di sini tidak dijelaskan 

apa yang dimaksud dengan “apa yang hiasa tampak”itu?. 

Penjelasannya dalam hadis bahwa yang tidak boleh diperlihatkan 

hanya selain muka dan telapak tangan. 

Imam-imam yang empat sependapat mengatakn bahwa 

bahagian anggota yang tidak diharuskan menutupnya itu termasuk 

muka dan telapak tangan. Bahkan ada ulama yang berpendapat 

bahwa lengan dan tumit tidak diharuskan untuk menutupnya. 

Apabila dihubungkan dengan berbagai posisi seperti dengan 

melakukan akad jual beli, akad nikah, atau dalam perkara 

peradilan seperti menjadi saksi, penuntut dan terdakwa maka 

wanita dengan seluruh tubuh tertutup akan sulit diketahui 

identitas pribadinya.  

 
120 Qashim Amin, al-Mar’ah al-Jadidah. (Mesir: Mathba’ahal- sya’b t.t), 

h.43 
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Mengenai hijab, dalam arti mengurung diri di rumah atau 

pemingitan wanita, maslahnya dapat dipecahkan dalam dua 

kelompok, yaitu khusus mengenai isteri-isteri Nabi Muhammad 

saw. dan wanita muslimah lainnya, Qashim Amin menegaskan 

bahwa hanya isteri Nabi yang dilarang bergaul dengan pria, sebab 

mereka tidak sama dengan wanita lainnya. Bagi wanita muslimah 

yang bukan isteri Nabi saw. tidak ada keharusan untuk berhijab 

seperti itu. Untuk memperkuat pendapatnya, ia menunjukkan ayat-

ayat tentang tahajjub yang secara ekplisit ditujukan kepada isteri-

isteri Nabi saw. yaitu surat al-Ahzab ayat 32, 33, 53. 

c) Wanita dan Keluarga: Pernikahan, Poligami dan Perceraian. 

Masalah-masalah yang sangat erat hubungannnya dengan 

kehidupan keluarga menurut Qashim Amin adalah pernikahan, 

poligami dan perceraian. 

1. Pernikahan 

Pernikahan menurut fuqaha, adalah “aqd yamliku bihi al-rajul bidh 

al-mar’ah” (ikatan yang menyebabkan pria memiliki sebagian diri 

wanita). Dalam pengamatan Qashim Amin, para fuqaha itu tidak 

merumuskan tujuan lain yang lebih berguba dari pernikahan, 

kecuali hubungan biologis. Lain halnya dengan firman Allah 

tentang pernikahan, yaitu QS al-Rum (30 : 21)  

أيت بينكم  ومن  اليها وجعل  ازواجا لتسكنوا  أنفسكم  ه انخلق لكم من 
 يتفكرون   مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan 

untukmu ister-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa 

kasih dan sayang.”121  

 
121 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur”an dan 

Terjemahnya: 30 :21 
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Dalam ayat ini, Qashim amin melihat bahwa rasa kasih dan 

sayanglah yang menjadi dasar dari sebuah pernikahan. 

Pandangan fuqaha di atas menurut Qashim Amin sangat 

merendahkan derajat wanita karena wanita hanya dipandang 

sebagai objek seksual semata. Pandangan fuqaha ini juga diikuti 

oleh umumnya kaum muslimin.122 

Persoalan lain yang dikemukakan Qashim Amin adalah 

pentingnya  menegakkan hak wanita untuk bebas memilih jodoh 

seperti hak yang dimiliki pria karena tujuan pernikahan itu adalah 

untuk mencapai kebahagiaan kedua belah pihak. Baik wanita 

maupun pria harus mencintai pasangannya. Menurutnya 

bagaimana mungkin seorang pria atau wanita dapat hidup 

bahagian tanpa saling mengenal sebelumnya. Ia menganalogikan  

seseorang yang hendak menentukan pasangan hidupnya bagaikan 

orang yang akan membeli sesuatu, laisimnya melihatnya terlebih 

dahulu dengan seksama, sehingga ia merasa yakin bahwa tidak 

ada cacat dalam pilihannya itu, adapun yang menimpa wanita 

Mesir pada saat iru dalam pernikahan adalah tindakan sewenang-

wenang suami terhadap sitrinya, karena si isteri tidak mengetahui 

haknya.123 

2. Poligami 

Menurut Qashim Amin, poligami adalah tradisi kuno yang sudah 

ada sejak munculnya Islam dan kemudian menyebar kemana-

mana. Ia juga menegaskan bahwa poligami itu menganggap 

rendah terhadap wanita karena karena bagaimanapun  tidak ada 

wanita yang rela dimadu seperti pria yang tak rela berbagi cinta. 

Karena itu,  ia menolak poligami dan mendukung monogami yang 

sesuai dengan syari’at Islam. Dengan monogami isteri dan anak 

akan mendapat hak-hak mereka, baik nafkah, pendidikan, cinta, 

dan  kasih sayang. Islam dalam hal ini menganut prinsip 

monogami. Namun tidak menutup kemungkinan untuk berpoligami 

 
122 Qashim Amin, Tahrir al-Mar’ah, Op., Cit., h. 140-141 
123 Qashim Amin, Tahrir al-Mar’ah, Op., Cit., h. 142-147 
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dengan syarat menurut Qashim Amin apabila isteri sakit menahun 

atau mandul. Monogami adalah jalan yang paling baik dalam 

berkeluarga karena lebih memungkinkan keselamatan dan 

kestabilan rumah tangga. 

3. Perceraian 

Qashim Amin berpendapat bahwa pada dasarnya mengakhiri 

hubungan perkawinan atau talak adalah mazhur (terlarang), 

kecuali apabila dalam keadaan darurat, diperbolehkan. Untuk 

mendukung pendapatnya, Qashim Amin mengajukan sejumlah 

argumen, baik dari al-Qur’an dalam surat an-Nisa ayat 19, 14, 35 

dan 128 maupun dari Sunnah Rasulullah saw.  

Untuk menekan tingkat perceraian, lebih jauh ia mengusulkan 

lima pasal yang mengatur perceraian kepada pemerintah, yang 

menurut pendapatnya sedikitpun tidak bertentangan dengan 

maqasid as- Syar’iah, kelima pasal tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Setiap suami yang hendak menceraikan isterinya harus 

melapor kepada pengadilan setempat. 

2. Pengadilan harus memberikan nasehat, kemudian diberi 

waktu selama seminggu untuk mempertimbangkan kembali 

niatnya. 

3. Setelah satu minggu berlalu, jika suami masih bersikukuh 

untuk bercerai, maka pengadilan harus mengutus seorang 

hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga 

isteri untuk mendamaikan mereka.  

4. Apabila perdamaian tidak juga terwujud maka masing-masing 

hakam menyerahkan putusan kepada pengadilan. 

5. Perceraian hanya sah jika dilakukan di pengadilan dan di 

depan dua orang saksi serta tercatat resmi.124 

Menurut Qashim Amin, walaupun proses menuju perceraian 

telah dipersempit, namun tetap penting untuk memberikan hak 

 
124 Qashim amin, al- Mar’ah al-Jadidah, Ibid., h. 179 
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gugat cerai kepada wanita.Paling tidak, hal ini merupakan jalan 

keluar bagi wanita dari kemelut rumah tangga yang ia hadapi, 

misalnya, suami menjadi narpidana, sering menganiaya, tidak 

memberi nafkah, sakit, atau hilang tidak tentu rimbanya. 

E. Muhammad Abduh  

Muhammad Abduh, disadari sebagai seorang intelektual yang 

agak aneh, karena ia lebih dikenal sebagai seorang pemikir dalam 

bidang teologi Islam dan bidang tafsir, sebaliknya bukan tergolong 

sebagai ulama fikih, namun dalam studi ini berupaya untuk 

mendiskripsikan bagian-bagian tertentu dari pemikirannya sebagai 

sebuah analisis kritis terhadap fatwa-fatwa hukumnya sejauh yang 

dapat diketahui. 

Biografi Muhammad Abduh 

Muhammad Abduh lahir di daerah Mahallat Nasr, Mesir, 1265 

H/1849 M. Ayahnya, Abduh Hasan Khairullah – seoarng – petani, 

berasal dari Turki, dan melalui ibunya, Muhammad Abduh 

mempunyai silsilah keturunan sampai kepada keturunan Umar bin 

Khattab, khalifah kedua dari khulafa al-Rasyidin. 

Pada masa itu Mesir diperintah oleh seorang pemerintah 

otoriter, Muhammad Ali Pasya (1765-18490. Raja ketika itu 

berkuasa absolut terhadap sumber kekayaan Negeri itu, termasuk 

menguasai pertanian dan perdagangan. Di daerah-daerah para 

pegawainya bertindak keras dalam melaksanakan titah Rajanya, 

sehingga rakyat kecil merasa tertindas. Kehidupan para petani di 

Mesir mengalami kegoncangan akibat pungutan pajak 

penghasilan yang sangat besar dan dillakukan dengan kekerasan, 

sehingga untuk menghindari beban berat tersebut banyak dari 

mereka yang berpindah-pindah tempat dari satu desa ke desa 

lainnya. 

Akibat dari seringnya berpindah menyulitkan bagi para 

sejjarawan untuk menentukan secara pasti tempat lahir 

Muhammad Abduh. Demikian pula tanggal lahirnya. Sebagai 

seorang petani orang tua Abduh kurang mementingkan tanggal 
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lahir anaknya sehingga terjadi perbedaan mengenai tempat dan 

tanggal lahir Abduh.125 Data lain menyebutkan bahwa ketika 

Abduh masih dalam buaian, orang tuanya membeli sebidang tanah 

pertanian di desa Mahallat Nasr—Mesir Hilir---dan menetap di sana 

dan di desa inilah Abduh menjadi anak remaja 

Kesungguhan Abduh terhadap ilmu sejak kecil sudah 

nampak. Begitu pula orang tuanya yang tergolong cinta ilmu 

pengetahuan . Abduh dididik menulis dan membaca di rumah. 

Setelah itu ia menghafal al-Qur’an di bawah bimbingan seorang 

hafidz dan hanya membutuhkan waktu selama dua tahun ia telah 

hafal al-Qur’an.  

Pada tahun 1279 H 91863 M), ia dikirim orang tuanya ke 

Thanta untuk meluruskan bacaannya di masjid al- Ahmadi. Dua 

tahun berselang ia mulai mengikuti pelajaran-pelajaaran yang 

diberikan di tempat itu, tetapi karena metode pengajarannya yang 

kurang disenanginya, mengakibatkan ia kurang betah belajar. 

Hasilnya setelah setengah tahun belajar, Muhammad Abduh 

masih belum mengerti apa-apa. Guru-guru memberikan term-term 

tata bahasa Arab dan hukum fikih untuk dihapal tanpa 

menjelaskan arti term-term itu.126 Muhammad Abduh sudah mulai 

tampak sifat kritisnya merasakan betapa tidak efektifnya metode 

yang demikian. Ia berperpendapat lebih baik tidak belajar dari 

pada menghabiskan waktu untuk menghafal istilah-istilah nahwu 

dan fikih yang sama sekali tidak dipahaminya. 127 Sikapnya yang 

 
125 Dengan berpindah-pindahnya orang tua Muhammad Abduh, maka 

kevalidan data tentang tempat dan tanggal lahir Muhammad Abduh menjadi 
sulit ditemukan. Ada yang menyebutkan lahir tahun 1848. namun 
kebanyakan penulis seperti Charles Adam sebagaimana dikutip Arbiyah 
Lubis dalam buku Harun Nasution, Muhammad Abduh dan Teologi Rasional 
Mu’tazilah,hal. 11 menyebutkan bahwa Muhammad Abduh lahir pada tahun 
1265 Hyangbertepatan dengan tahun 1849 M di Mahallat Nasr. 

126 Harun Nasution, Muhammad Abduh dan teologi Mu’tazilah, UI 
Press, Jakarta, 1987, h. 11 

127 DALAM BIOGRAFINYA, Muhammad Abduh mengeritik metode 
pengajaran yang diterapkan di Thanta. Metode tersebut dikatakannya 
sebagai metode yang tidak menghiraukan perbedaan perseorangan yang 
ada pada  murid. Metode demikian menurutnya bukan memproduksi murid 
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demikian membuat ia berani meninggalkan tempat itu dan 

kembali ke Mahallat Nasr sebagai petani dan akhirnya pada usia 

16 tahun ia menikah (1282 H/1866 M).Namun karena orang 

tuanya yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, Muhammad 

Abduh diperintahkan kembali ke masjid Ahmadi di Thanta untuk 

belajar. Dengan rasa agak berat hati Abduh terpaksa menerima 

perintah orang tuanya. Namun di tengah perjalanan menuju 

Thanta, Muhammad Abduh berobah pikiran dan membelokkan 

perjalanannya kesuatu tempat yang sudah dikenalnya yaitu 

pamannya yang bernama Syekh Darwis. penganut Tarekat 

Syazaliah dan bermazhab Maliki. Syekh Darwis ini ternyata dapat 

membaca hati dan pikiran Muhammad Abduh yang sedang 

bergejolakdan membimbingnya sehingga dapat kembali mencintai 

ilmu dan mengarahkannya pada kehidupan Sufi. Dalam salah satu 

kesempatan, Abduh mengenang gurunya itu sebagai orang yang 

berhasil membebaskannya dari penjara kebodohan dan ikatan 

taqlid serta menghantarkannya pada suatu cita-cita untuk 

mendapatkan ilmu pengetahuan dan displin jiwa yang 

sempurna.128   

Setelah selesai belajar dengan Syekh Darwis, Abduh 

melanjutkan pendidikannya ke al-Azhar pada tahun 1866. Setelah 

belajar di al-Azhar, Jamaluddin al-Afghani datang ke Mesir dalam 

perjalanan rangkaian perjalanannya ke Istanbul. Disinilah untuk 

pertama kalinya Muhammad Abduh bertemu dengan al-Afghani. 

Dalam pertemuan itu al Afghani mengajukan pertanyaan-

pertanyaan-- kepada Abduh dan temannya yang datang menemui 

Afghani—tentang arti dari beberapa ayat al-Qur’an. Dari pertemuan 

itu Abduh mendapat kesan dan sangat dalam dan berbekas di 

hatinya. Berselang beberapa tahun kemudian, Afghani datang 

kembali ke Mesir (1871) dan Abduh menjadi murid yang setia. 

 
yang cakap, tetapi membuat murid semakin bodoh karaena tidak mengerti 
apa yang dihafalnya. Lihat Muhammad Rasyid Ridha, Tarik al-Ustadz al-
Imam al-Syaikh Muhammad Abduh, al-Manar, Mesir, 1931, h. 20 

128 Harun Nasution, Muhammad Abduh dan Teologi Rasional 
Mu’tazilah,hal. h’ 23 
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Pada masa itulah gejolaknintelektual semakin tampak kemudian 

dan kemudian ia banyak menulis dan belajar filsafat secara serius 

di bawah bimbingan Afghani.129  

Di tahun 1877 studi Abduh rampung di al-Azhar dengan 

mendapat gelar Alim. Ia mulai mengajar, pertama di al-Azhar 

kemudian di dar al-ulumdan juga di rumahnya sendiri. Di antara 

buku-buku yang diajarkannya adalah buku akhlaq karangan Ibnu 

Maskawaih, Muqaddimah karangan  Ibnu Khaldun, dan sejarah 

kebudayaan Eropa karangan Guizot, yang diterjemahkan al-

Tahtawi ke dalam bahasa Arab ditahun 1857. Sewaktu Afghani 

diusir dari Mesir dari Mesir paaada tahun 1879 karena dituduh 

melakukan gerakan menentang Khedewi Tawfik, Muhammad 

Abduh yang juga dipandang turut campur dalam soal ini dibuang 

keluar kota Kairo. Tetapi pada tahun 1880ia kembali ke Ibu Kota 

dan kemudian diangkat menjadi redaktur surat kabar resmi 

pemerintah Mesir al-Waqa’ial-Masriyyah.  

Di bawah pimpinan Abduh, surat kabar ini bukan hanya 

menyebarkan berita-berita resmi, tetapi juga memuat artikel-artikel 

mengenai kepentingan nasional Mesir. Pada bagian-bagian 

tertentu ia juga berani menyelipkan misinya untuk perbaikan 

sistem pemerintahan dan mengeritik penguasa saat itu. Akibat 

dari tindakan seperti itu, Abduh pun mulai di recall. 

Meskipun al-Afghani sebagai guru dari Muhammad Abduh dan 

sangat menghormatinya, Abduh berani berbeda pendapat dan 

berani pula membuat langkah sendiri-sendiri dan memisahkan diri 

dari gurunya. Hal itu terlihat ketika terjadi perbedaan pendapat 

antara sang guru dan sang murid. Perbedannya terlihat dari cara 

yang ditempuh dalam melakukan perubahan. Abduh lebih 

mementingkan pendidikan. Karena ia berkeyakinan—sesudah 

revolusi Arab dan kembali dari pengasingan—bahwa kebangkitan 

Islam tidak akan terwujud kecuali dengan revolusi pendidikan.  

 
129 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: SejarahPemikiran dan 

Gerakan, (Bulan Bintang, Jakrta: 1975) h. 60-61 
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Abduh berbeda pendapat dengan gurunya yang berpendirian 

bahwa jalan untuk hal itu adalah dengan revolusi politik. Dalam 

hal ini dr. wardi mengatakan ; “diantara sebab terhentinya al-

urwatul Ustqa adalah perbedaan pendapat yang terjadi antara al-

Afghani dan Muhammad abduh sekitar arah politik Urwatul Ustqa.  

Abduh mencela kesibukan politik, abduh lebih cenderung 

pada metode ahmad Khan dalam menghadapi Inggris yang 

mengarahkan perbaikan nasib manusia lewat pendidikan. Abduh 

Mengemukakan usaha-usahanya namun tidak berhasil 

meyakinkan al-Afghani.130 

Keengganan Abduh untuk berkecimpung dalam politik, 

melahirkan ungkapan: 

“Aku berlindung kepada Allah dari politik, dari tema politik, 

dari makna politik, dari praktek politik yang dilakukan, dari 

orang yang berpolitik dan orang yang menjadi objek 

politik.”131 

Sesuatu yang agak kontroversial dalam kegiatan Abduh 

adalah ia memberikan nasehat kepada orang Inggris dan 

mengarahkan mereka untuk menguatkan pendudukan kolonial 

Inggris. Dan Kromer menjelaskan bahwa Abduh akan tetap 

menjadi mufti di Mesir selama pendudukan Britania Raya. Inggris 

memberi jaminan akan keamanan dan perlindungan muncullah 

sikap maaf dan toleran dari Abduh. Akibat tindakan Abduh ini ia 

mendapat tantangan dari guru-guru al-Azhar terhadap sikap Abduh 

tersebut.  

Abduh secara tidak sadar sebenarnya sudah terlibat dalam 

politik, tetapi ia tidak menyadarinya. Sesuatu yang aneh, karena 

Abduh katanya meninggalkan politik di sisi lain justru 

menceburkan dirinya dalam politik bahkan ia disibukkan oleh 

politik dan hal itu pula yang membuat Kromer, orang Inggris 

berkomentar; kepentingan Abduh yang bersifat politik kembali 

 
130 Mhammad Hamid al-Nasir, al-Asyraniyyun baina maja’im al-Tajdid 

wa Mayadin al-Targhib, Maktabah al-Kausar, t.t. h. 37-38. 
131 Mhammad Hamid al-Nasir, al-Asyraniyyun baina maja’im al-Tajdid 

wa Mayadin al-Targhib, Maktabah al-Kausar, Ibid., h. 38 
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kepada ia melakukan pendekatan yang memisahkan antara Barat 

dan Islam. Ia dan murid-muridnya mengkondisikan untuk 

mengemukakan segala yang mungkin dilakukan berupa 

pertolongan dan motivasi, sehingga mereka bersahabat secara 

alamiah untuk kebaikan Eropa (tidak anti Eropa).132 Kegiatan 

seperti ini sebenarnya termasuk politik. 

Penilaian di atas, dapat dikuatkan  dengan fakta bahwa 

Muhammad Abduh pernah sebagai deklarator sebuah partai 

berkuasa di Mesir yaitu Partai Nasional Mesir. Patai Nasional 

adalah partai politik keagamaan dan perekat di antara para 

pemimpin dari berbagai latar belakang serta menghimpun orang-

orang Yahudi dan Nasrani serta orang-orang yang tertarik pada 

Mesir dan berkeinginan bergabung di Mesir.133  Agaknya untuk 

menilai secara objektif ungkapan Muhammad Abduh di atas, 

masih memerlukan penelitian mendalam serta menemukan 

konsep yang dimaksud Abduh dengan “Aku berlindung kepada 

Allah dari Politik...” tersebut atau saat kapan ia mengucapkan itu. 

Karya-Karya Muhammad Abduh 

Kebesaran seorang ulama atau pemikir antara lain dapat dilihat 

dari karya-karya yang pernah ditulisnya atau diwariskannya pada 

generasi berikut. Demikian juga seorang ulama, khususnya 

pemikiran ulama masa lampau, tidak dapat dilacak, pemikirannya 

tanpa meneliti beberapa karya tulisnya. Dalam khazanah 

pemikiran Islam ira modern, Muhammad Abduh bukan tokoh 

pemikir yang terisolir, tetapi merupakan bapak pemikir dunia Islam 

setelah Jamaluddin Al-Afghani.  

Di antara karya-karya yang dapat dijumpai,134  di antaranya: 

 
132 Mhammad Hamid al-Nasir, al-Asyraniyyun baina maja’im al-Tajdid 

wa Mayadin al-Targhib, Maktabah al-Kausar, Ibid., 
133  Mhammad Hamid al-Nasir, al-Asyraniyyun baina maja’im al-Tajdid 

wa Mayadin al-Targhib, Maktabah al-Kausar, Ibid., h. 39 
134 Muhammad Abduh, Tafsir Jus ‘Amma, (Kairo: Dar al-Hilal, 1968), h. 

2 
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1. Tafsir juz ‘Amma yang dikarangnya sebagai pegangan para 

guru mengaji di Maroko pada tahun 1321 H.; 

2. Tafsir surat wal ‘Ashr, karya ini berasal dari kuliah atau 

pengajian yang disampaikan  di hadapan ulama dan pemuka-

pemuka masyarakat al-Jazair; 

3. Tafsir ayat surah An-Nisa’, 77 dan 87, al-Hajj 52, 53 dan 54 

dan Al Ahzab, 37, Karya ini dimaksudkan untuk membantah 

tanggapan-tanggapan negatif terhadap Islam dan Nabinya; 

4. Tafsir al-Qur’an bermula dari al-Fatiha sampai dengan  ayat 

129 surat An-Nisa’ yang disampaikan di Masjid Al-Azhar, Kairo 

sejak awal Muharram 1317 H sampai pertengahan Muharram 

1323 H.; 

5. Risalah Tauhid. Buku ini berasal dari materi ceramahnya di 

Bairut, tahun 1885 kepada siswa Madrasah al-Sulthaniyah 

(sekolah menengah); 

6. Hasyiah ala Sharh al-Dawwani al-Aqaid al-Adudiah yang 

dikarangnya tahun 1876.; 

7. Al Islam din al-Ilm wa al-Madaniyah (Islam adalah Agama Ilmu 

pengetahuan dan peradaban); 

8. Al-Islam wa Nasraniyyah Ma’a al-Ilm al-Madaniyyah (ilmu dan 

peradaban menurut Islam dan Keristen); 

9. Al-Fikr as-Syiyasi (pemikiran politik); 

10. Durus min al-Qur’an (beberapa pelajaran dari al-Qur’an). 

Metode Penafsiran Muhammad Abduh 

Untuk mengetahui gagasan dan pemikiran hukum Islam 

Muhammad Abduh – sebagai pemikir yang tidak mempunyai karya 

bidang hukum Islam --, maka untuk menelusurinya dilakukan 

dengan melihat dan meneliti metode atau corak penafsiran Al-

Qur’an versi Muhammad Abduh. 

Menurut al-Farmawi ada empat macam metode dan corak 

penafsiran Al-Qur’an, yaitu analisis, kompratif, global, dan tematik 

(berdasarkan terma). Metode analisis tersebut  di antaranya 
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bercorak adabi ijtima’i (budaua kemasyarakatan).135 Corak ini 

menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Qur’an pada segi 

ketelitian redaksinya, kemudian menyusun kandungannya dalam 

suatu redaksi yang indah dengan menonjolkan segi-segi petunjuk 

Al-Qur’an bagi kehidupan serta menghubungkan pengertian ayat-

ayat tersebut dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam 

masyarakat tanpa menggunakan istilah-istilah disiplin ilmu kecuali 

batas-batas yang dibutuhkan. 

Menurut Quraish Shihab,136 ciri-ciri penafsiran Muhammad 

Abduh dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Memandang setiap surah sebagai satu kesatuan ayat-ayat yang 

serasi. 

Muhammad Abduh menjalin hubungan yang serasi satu ayat 

dengan ayat yang lainnya, dalam satu surah. Menurutnya 

pengertian satu kata atau kalimat harus berkaitan erat dengan 

tujuan surah secara keseluruhan. Keistimewaan Abduh adalah, ia 

menjadikan keserasian ayat tersebut sebagai salah satu faktor 

penetapan arti serta tolak ukur dalam menilai pendapat-pendapat 

yang berbeda. Di samping itu ia juga banyak menerapkan ide ini 

dalam menafsirkan hal-hal yang kurang mendapat perhatian para 

lama terdahulu. 

2. Ayat Al-Qur’an bersifat Umum 

Ciri ini berisi pandangan bahwa petunjuk ayat-ayat Al-qur’an 

berkesinambungan, tidak dibatasi oleh suatu masa dan tidak pula 

ditujukan kepada orang-orang tertentu.  

Pemahaman arti suatu ayat berdasarkan kepada redaksinya 

yang umum, bukan pada sebab turunnya yang khusus. Namun 

Muhammad Abduh memperluas, sehingga selama satu ayat 

dinilainya dapat bersifat umum, maka keumuman itu 

 
135 Abd. Al Hay Al-Farmawi, Al-bidayah fi Al-Tafsir Al-Maudhu’i, cet. II, , 

(Kairo: Al-Hadharah Al-Arabiyyah, 1977), h. 23-24 
136 Muhammad Quraish Shihab, Studi Kritis Tafsir Al-Manar: Karya 

Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, (Bandung: 
PustakaHidayah, 1994), h. 2-55 
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dinyatakannya, walaupun terkadang bertentangan dengan kaidah-

kaidah bahasa. 

3. Al-Qur’an adalah Sumber Aqidah dan Hukum 

Untuk poin ini, Abduh menginginkan agar Al-Qur’an menjadi 

sumber yang kepadanya disandarkan  segala mazhab dan 

pandangan keagamaan, bukan mazhab-mazhab tersebut menjadi 

pokok dan ayat-ayat Al-Qur’an dijadikan pendukung untuk mazhab-

mazhab tersebut”. Ungkapan Muhammad Abduh ini menyindir 

bahwa banyak mufassir yang menyatakan ada ayat-ayat Al-Qur’an 

yang musykil (sukar dipahami hanya karena ayat-ayat tersebut 

tidak sejalan dengan pandangan  mazhab mereka. Meski 

demikian, Abduh menyatakan tetap menghargai pendapat para 

mujtahid terdahulu, namun bukan berarti kita harus 

mendahulukan pendapat mereka. 

4. Penggunakan Akal secara Luas dalam Memahami Ayat-Ayat Al-

Qur’an 

Sebagaimana diketahui bahwa Abduh sangat menempatkan akal 

lebih tinggi dibanding pemikir teologi lainnya. Menurut 

pandangannya antara  wahyu dan akal tidak mungkin 

bertentangan. Maka Abduh menggunakan akal secara luas untuk 

menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an. 

Terhadap ayat-ayat yang sulit dipahami, maka seseorang 

menurut Abduh dapat menakwilkan ayat-ayat tersebut atau 

membahasnya, dan menyerahkan pengertiannya kepada Allah. 

Sedangkan Abduh lebih memilih cara yang pertama, yakni 

menakwilkan ayat Al-Qur’an. Ciri penggunaan akal yang luas ini 

dapat dinyatakan merupakan prinsip pokok yang terpenting dalam 

metode penafsiran Abduh, sehingga bila prinsip-prinsip lainnya 

tidak sejalan dengannya, akan diabaikan. 

Muhammad Abduh mempunyai pikiran dan metode 

penafsiran tersendiri dan berciri khas yang mensejalankan 

kekuatan akal dan ilmu pengetahuan, khususnya Barat. Hal ini 

terlihat ketika ia menafsirkan ayat  طيراابابيل   dengan mengatakan  

bahwa burung-burung tersbut sejenis lalat atau nyamuk yang 
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membawa bakteri-bakteri dan mengakibatkan penyakit cacar dan 

campak.137 Arti ini berbeda dengan tafsiran ullama-ulama 

umumnya yang memahami bahwa memang benar burung, bukan 

kuman. 

5. Menentang dan Memberantas Taqlid 

Ciri ini masih berkaitan dengan peranan akal. Obsesi Abduh 

tentang penggunaan akal secara lebih luas akan melepaskan 

masyarakat dari budaya taqlid. Muhammad Abduh dengan 

segenap kemampuannya senantiasa membuktikan  bahwa Al-

Qur’an memerintahkan  umatnya untuk menggunakan akal 

mereka serta melarang mengikuti pendapat-pendapat terdahulu 

walaupun  pwndapat itu dari orang yang sepatutnya  dalam trata 

sosial harus dihormati dan dipercaya, tanpa mengetahui secara 

pasti argumentasi yang mereka gunakan dalam menetapkan 

pendapat tersebut. 

Menurut Abduh keterbelakangan umat Islam adalah 

disebabkan kemandekan berfikir dan tidak berani 

mempergunakan akal. Sikap taqlid adalah sesuatu yang perlu 

diberantas dari dunia Eropa. 

6. Tidak Merinci Persoalan-Persoalan yang disinggung secara 

Mubham (tidak jelas) atau sepintas lalu oleh Al-Qur’an. 

Di dalam Al-Qur’an, sering ditemui lafal-lafal yang cukup jelas 

artinya walaupun tidak terinci, seperti menyangkut “Sapi” yang 

disebut dalam surat al-baqara auat 67 atau al-qaryah (kampung) 

yang disinggung dalam ayat 58 surah al-Baqara, ataupun Anjing 

yang menyertai Ashhabul Hahfi. Dalam hal seperti ini sementara 

mufassir menguraikan dengan terinci, perincian itu pada 

umumnya tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap ayat 

seperti ini Muhammad Abduh tidak menempuh cara seperti di 

atas, karena ia beranggapan bahwa tujuan utama diuraikannya 

ayat-ayat yang meninggung hal-hal semacam itu dapat dicapai 

 
137 Busthami Mhammad Sa’id, Mafhum Tajdid al-Din, (Kuwait: Dar al-

Dakwah, 1984), h. 142 
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tanpa harus merinci dan menjelaskan arti lafal.138 Bahkan Abduh 

tidak berusaha menjelaskan  arti suatu kata Al-Qur’an apabila ia 

menganggap pembahasan arti tersebut tidak banyak gunanya, 

atau selama makna yang dikandung ayat itu telah dapat dipahami 

secara baik. 

7. Sangat Kritis dalam Menerima Hadis-hadis Nabi saw. 

Disadari oleh pandangan rasionalnya, maka Muhammad Abduh 

sangat kritis dalam menerima hadis. Menurutnya sanad suatu 

hadis yang belum tentu dapat dipertanggung jawabkan. Oleh 

sebab itu sumber ajaran Islam menurut Abduh adalah Al-Qur’an 

dan sedikit hadis yang bersifat amaliyah atau yang tergolong 

mutawatir. Atas pandangan ini lahir ungkapannya yang 

mangatakan Al-Qur’an harus dijadikan sumber segala mazhab dan 

pendapat dalam agama. 

8. Sangat Kritis terhadap Pendapat-pendapat Sahabat dan 

Menolak Israiliat 

Muhammad Abduh sangat berhati-hati dalam menerima pendapt-

pendapat shahabat, apalagi jika pendapat itu berbeda satu 

dengan yang lain, sehingga untuk menentukan  salah satunya 

dibutuhkan pemikiran yang mendalam. Ini bukan berarti Abduh 

menolak tafsir shahabat, mala ia menerima asal sejalan dengan 

pemikiran yang logis. 

9. Mengaitkan Penafsiran Al-Qur’an dengan Kehidupan Sosial. 

Muhammad Abduh adalah peletak dasar penafsiran yang bercorak 

adabi ijtima’i (budaya dan kemasyarakatan). Ayat-ayat yang 

ditafsirkannya selalu dikaitkan dengan kondisi sosial budaya yang 

mengitasi manusia. Abduh mencoba  mengadakan pendekatan 

disiplin ilmu lain seperti pendekatan ilmu alam dan sosiologi. 

Dengan mengetahui metode dan corak serta ciri penafsiran 

dan pengelompokkan ayat Al-Qur’an di atas, maka dapat 

membantu kita dalam memahami pemikiran hukum Islam 

Muhammad Abduh. 

 
138 Muhammad Quraish Shihab, Studi Kritis Tafsir Al-Manar: Karya 

Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, Op., Cit., h. 47 
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Pemikiran Hukum Islam Muhammad Abduh 

Muhammad Abduh dipandang sebagai peletak dasar dan bapak 

pemikiran serta inspirator bagi generasi pembaharuan setelah 

Jamaluddin Al-Afghani. ia lebih terkenal dalam bidang teologi Islam 

ketimbang dalam pemikiran hukum Islam. 

Starting point pemikiran Abduh sebenarnya bergerak dari 

kedudukan akal dan perannya. Seharusnya akal dijadikan sebagai 

pencari kebenaran dalam memahami ajaran agama. 

Penekanannya tentang peran akal  berangkat dari kondisi objektif 

masyarakat yang sedang dihadapinya di dunia Islam sedang 

berada dalam kemunduran. Sementara itu eropa dalam kemajuan. 

Menurut pandangan Abduh  kemunduran itu terletak pada 

kesalahan  orang Islam sendiri. Redupnya semangat ijtihad dan 

bergemanya taqlid serta kejumudan di tengah-tengah masyarakat 

muslim merupakan faktor utama. Abduh mendapat inspirasi dari 

kondisi eropa yang sedang mengalami kemajuan ilmu 

pengetahuan dan tehnologi. Kunci kemajuan itu kata Abduh 

adalah keberanian eropa mempergunakan akal pikirannya secara 

optimal akibat majunya sistem pendidikan. Beda halnya dengan 

dunia Islam ketika itu, tertidur dengan kejayaan dunia Islam masa 

lampau, sehingga semangat ijtihad dan kreasi pemikiran  seolah-

olah telah tumpul. Abduh melihat kondisi ini tidak bisa dibiarkan 

terus menerus. Pilihan utama harus keluar  dari kondisi yang 

memperihatinkan tersebut adalah mengembangkan semangat 

ijtihad. 

Menurut Muhammad Abduh mengatakan bahwa jiwa dan roh 

hukum Islam itu adalah ijtihad. jika roh telah hilang, maka hukum 

Islam akan gersan dan tertinggal serta kehilangan makna. tanpa 

ijtihad, hukum Islam tidak akan memiliki daya dan kemampuan  

untuk menghadapi kehidupan  masyarakat yang selalu 

berkembang, jika tidak  ingin ditinggalkan penganutnya. Hukum 

Islam itu sendiri tegas Abduh adalah sesuatu yang dinamis dan 

buka statis. 

Hukum Islam yang dikembangkan ulama klasik, menurutnya 

ada yang tidak sesuai lagi untuk diterapkan masa sekarang, 
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karena situasi sosial  yang jauh berbeda ketika hukum itu 

diistimbatkan. Oleh sebab itu hukum yang diproduk pada masa 

lampau perlu dikaji ulang. Satu-satunya cara adalah 

menggalakkan ijtihad di kalangan kaum khawas. Ijtihad dilakukan 

dengan merujuk langsung kepada Al-Qur’an  dan Hadis sebagai 

sumber utama hukum Islam. Kata kunci dari ijtihad itu adalah 

kemampuan akal. Oleh karena itu peranan akal sangat 

menentukan. Abduh malah secara berani mengatakan bahwa 

diperbolehkan mendahulukan akal terhadap nash, bahkan Islam 

itu kata Abduh berpegang kepada dalil akal tidak kepada lembaga 

mu’jizat. Lebih jauh juga ia menyinggung bahwa Iman kepada Allah 

tidak diterima dari Rasul dan tidak  pula dari Kitabullah, malah 

tidak boleh menerimanya kecuali dengan akal.139 

Bilamana benar apa yang dikatakan Abduh di atas, sesuai 

dengan prinsip yang diyakininya, bukankomentar orang lain, maka 

sebenarnya Abduh lupa bahwa sesuatu  yang terbatas, seperti akal 

akan menghasilkan sesuatu yang terbatas pula. Kekuatan supra 

natural  adan kemu’jizatan Al-Qur’an  serta kesucian Rasulullah 

sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia yang serta 

terbatas. Abduh terlalu mengagung-agungkan akal pikiran 

manusia. Pada hal sesuatu yang benar  menurut akal pikiran boleh 

jadi sesuatu yang salah di sisi Tuhan. Sesuatu yang benar pada 

saat tertentu, belum tentu benar pada kesempatan lain itu telah 

terjadi dan menimpa manusia. Kebenaran menurut Abduh belum 

tentu pula kebenaran menurut ulama lain. Oleh sebab itu, 

alangkah bijaknya sekiranya Abduh menyatakan bahwa kebenaran 

akal yang sesungguhnya adalah hasil pemikiran yang sejalan 

dengan Al-Qur’an dan Sunnah. 

Sesuatu yang perlu kehti-hatian adalah apakah sepak terjang 

Muhammad Abduh sesuatu yang murni dari dirinya atau sesuatu 

yang masuk dari luar dirinya.Ketika Ingris menduduki Mesir, 

sebagaimana yang ditulis Muhammad Hamid Nasir, Abduh 

sebenarnya berada dalam tekanan kolonial tanpa disadari oleh 

 
139 Muhammad Hamid al-Nasir, al-Asyraniyyun baina maja’im al-Tajdid 

wa Mayadin al-Targhib, Maktabah al-Kausar, Op., Cit., h.4o 
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Muhammad Abduh. Pendapat ini didukun oleh fakta yang 

menyatakan bahwa toleransi Abduh terhadap kolonial dan malah 

memberikan nasehat kepada ingris agar dapat bertahan di Mesir 

ini menunjukkan sebagai suatu bukti yang patut dipertimbangkan. 

Kromer memberi komentar bahwa Abduh mendapat perlindungan 

dari Britanika raya. Lebih jauh juga Kromer menyatakan bahwa 

kedatangannya ke Mesir adalah mengemban misi untuk 

menghapus tiga hal, yaitu: Al-Qur’an, Ka’bah, dan Al-Azhar.140 

Seolah-olah Abduh dipandang, jika tidak pun dikatakan membantu 

misi Kromer, tetapi setidaknya tindakan Abduh sangat 

mempermudah miasi kolonial dan Kromer tersebut. Boleh  jadi 

pendapat Abduh dianggap berbahaya. Musthafa Sabsi 

berpendapat bahwa pemikiran Muhammad Abduh sebagai 

ronrongan terhadap Al-Azhar dari kejumudannya terhadap agama. 

Maka  banyak orang-orang Al-Azhar melangkah pada La diniyah 

dan hampir tidak ada pula orang yang melangkah ke Azhar.141 

Kembali kepada persoalan ijtihad, menurut Abduh bahwa 

lapangan ijtihad hanya ada dalam muamalah, yang ayat-ayat dan 

hadisnya bersifat umum dan tidak terinci. Ia melihat bahwa nash 

yang membicarakan aspek kehidupan kemasyarakatan itu hanya 

sedikit jumlahnya. Hukum-hukum mengenai kemasyarakatan 

inilah yang perlu disesuaikan dengan zaman. Sementara soal 

ibadah tidak menghendaki perubahan.142 Dalam hal ini Abduh 

dapat dikatakan benar dan sejalan dengan pendapat yang 

berkembang saat ini. 

Untuk mengkondisikan pembaharuan penting usaha 

pembebasan taqlid, dan mengembangkan semangat ijtihad di 

kalangan masyarakat. Hanya dengan ijtihad, umat akam paham 

akan makna yang terkandung dalam Al-Qur’an dan al-Hadis serta 

 
140 Muhammad Hamid al-Nasir, al-Asyraniyyun baina maja’im al-Tajdid 

wa Mayadin al-Targhib, Maktabah al-Kausar, Ibid., h73 
141 Muhammad Hamid al-Nasir, al-Asyraniyyun baina maja’im al-Tajdid 

wa Mayadin al-Targhib, Maktabah al-Kausar, Ibid., h71 
142 142 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: SejarahPemikiran 

dan Gerakan, (Bulan Bintang, Loc., Cit.,  
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memberikan interpretasi baru terhadap tradisi-tradisi keagamaan. 

Abduh dengan tegas bersikap, kita tidak perlu terinkat dengan 

pendapat imam-imam mazhab terdahulu yang belum tentu dapat 

dipertanggung jawabkan dan belum pula pasti akan sejalan 

dengan kepentingan masyarakat yang berada dalam kurun waktu 

dan tempat tertentu. 

Dalam salah satu tulisannya sebagaimana yang dikutip 

Arabiya Lubis, Abduh membagi syari’ah dari segi penunjukkannya 

kepada dua hal, yaitu yang bersifat Qath’i dan yang bersifat 

Dzanni. Hukum jenis pertama wajib bagi setiap muslim 

mengetahui, mengikuti, dan mengamalkannya. Petunjuknya jelas 

dalam Al-Qur’an, dijelaskan oleh Rasulullah dan disampaikan 

kepada kaum muslimin dalam praktek. Hukum sejenis ini tidak 

memerlukan interpretasi, seperti ibadah. Sedangkan yang kedua 

hukum-hukum yang datang dengan petunjuk nash atau ijma’ yang 

tidak pasti. Hukum jenis kedua inilah yang menjadi lapangan 

ijtihad, yaitu pada aspek muamalah.143 

Yang dapat melakukan ijtihad adalah orang-orang yang 

mempunyai ilmu pengetahuan. Hal ini sejalan dengan 

pengelompokannya terhadap ayat-ayat Al-Qur’an kepada dua 

kelompok, yaitu, pertama, ayat-ayat yang khusus ditujukan  pada 

kaum ‘awam dan kedua ayat-ayat yang ditujukan  kepada kaum 

khawas (yang berilmu).144 Bagi golongan awam, sikap mereka 

harus bertanya kepada orang yang mempunyai keahlian di bidang 

ahama. Jika masalah itu terdapat nashnya dalam Al-Qur’an dan 

hadis, maka yang bertanya harus mengetahui dalil setiap 

pendapat. Kalau pendapat yang difatwakan memang berpgang 

pada kedua sumber tersebut atau salah satunya, maka pendapat 

itu boleh diikuti, dan jika tidak berdasar pada nash, harus 

ditinggalkan. Ayat-ayat yang ditunjukkan untuk kaum awam 

bahasanya mudah dipahami sedang untuk kaum khawas 

 
143 Arabiya Lubis, Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh: 

Suatu Studi Perbandingan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 138 
144 Harun Nasution, Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran Prof. Harun 

Nasution, (Bandung: Mizan, 1995), h. 22 
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terepaksa diberi interpretasi atau dicari makna batinnya agar 

dapat diterima akal. Seandainya akal tidak bisa memahami arti 

majazinya ayat, maka Abduh berenti sementara menungguh akal 

sanggup (tawaqqup). Terbilang aneh memang, kenapa Abduh 

memilih Tawaqqup, pada hal ia bisa saja menerima terlebih 

dahulu makna apa adanya sampai ia bisa memahami makna 

bathinnya. 

Dalam menyikapi hadis sebagai sumber hukum Islam, Abduh 

sangat selektif dan hampir-hampir tidak mengambil hadis ahad 

sebagai dalil meskipun hadis itu dikatan shahih menurut syarat 

bukhari muslim dan sebagainya. Pendiriannya ini berpangkal dari 

kebimbangannya terhadap sanad. Ia mengambil hadis jika 

penunjukannya kepada Hadis dan Al-Qur’an. Dan sebailknya, 

menolak hadis yang dinilainya bertentangan dengan petunjuk Al-

Qur’an. Dengan demikian ia hanya memakai hadis yang tergolong 

mutawatir yang jumlahnya sangat sedikit. Dalam kenyataannya 

memang Abduh sangat sedikit memakai hadis dalam menentukan 

pendapatnya. Ia melhat apakah hadis itu sejalan dengan Al-Qur’an 

dan akal. Jika bertentangan dengan Al-Qur’an dan pemikiran lohis 

(akal) ia menolak hadis tersebut. 

Metode Abduh dalam penolakan hadis-hadis tertentu, ini 

menjadikan penilaian Rasyid Ridha terhadap gurunya sebagai 

seorang yang memiliki kekurangan dalam ilmu hadis, baik 

menyangkut riwayat, hafalan, maupun al-Jar wa al-ta’dil.145 Bukan 

saja kita setuju menyatakan Abduh sebagaimana penilaiian 

mjuridnya di atas tetapi yang patut disayangkan adalah sikap 

Abduh yang tidak berprasangka baik terlebih dahulu dan jika 

terbukti nanti bahwa hadis yang dianggapnya lemah (dhaif) baru 

ditinggalkan. Sikapnya ini berbeda ketika ia menerima 

pengetahuan yang diperolarhnya di Barat. Ia lebih banyak 

menerima terlebih dahulu baru mempertanyakannya, namun 

dalam soal hadis justru sebaliknya menolak terlebih dahulu. 

 
145 Muhammad Quraish Shihab, Studi Kritis Tafsir Al-Manar: Karya 

Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, Op., Cit., h. 53 
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Padahal boleh jadi setelah ditakhrij baru menentukan sikap seperti 

layaknya yang dilakukan para ilmuan hadis. Langkah ini 

tampaknya tidak dilakukan Abduh.  

Pada sisi lain tampaknya Abduh memakai nash dan juga 

menggunakan metode maslahah mursalah dalam menetapkan 

hukum. Pendekatan yang ia gunakan cenderung pada ilmu 

pengetahuan yang berkembang di Barat. 

Beberapa Contoh Fatwa Muhammad Abduh 

Dalam perjalanan karirnya Muhammad Abduh pernah menjabat 

sebagai hakim di Mesir, Oleh sebab itu kebanyakan fatwanya 

dapat dijumpai pada diputusan pengadilan ketika ia menjadi 

hakim, dan sebagian juga dapat dijumpai ketika ia menfsirkan 

suatu ayat. 

Di antara fatwa-fatwa Muhammad Abduh antara lain: 

1. Menghalalkan penyimpanan harta pada suatu lembaga seperti 

Bank dan mengambil bunganya. Kareana pada dasarnya bunga 

adalah hasil yang diperoleh dari perputaran uangnya sendiri 

yang dilakukan oleh orang lain. Karena persoalan lembaga 

seperti Bank ini tidak terdapat nash yang mengaturnya dengan 

jelas, maka pendapat abduh ini masih tergolong sebagai 

masalah ijtihadiah. 

2. Muhammad Abduh menolak poligami karena ia berpendirian 

bahwa masa depan dan kebiasaan yang berlaku pada 

masyarakat telah membuktikan bahwa mustahil seseorang bisa 

berlaku adil. Oleh sebab itu harus dicegah, kecuali pada situasi 

dan kondisi terpaksa yang ditetapkan sesuai kepeutusan hakim 

di pengadilan. Abduh juga menduga bahwa poligami membuat 

wanita terlantar, karena dengan berpoligami suami dengan 

mudah menjatuhkan talak hanya karena ingin memperoleh 

kesenangan seksual. Kebiasaan berpoligami merupakan hal 

yang telah membudaya sejak sebelum datangnya Islam serta 

telah menjadi budaya bagi bangsa Arab yang selalu beristeri 
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banyak. 146 Pendapat Abduh ini jika dilihat dari segi silitnya 

beristeri lebih dari satu yang tersebut dalam undang-undang 

Nomer 1 tahun 1974,tampaknya hampir sama dalam hal 

mempersulit perceraian dan mempersulit poligami, kecuali ada 

persetujuan dari pihak isteri dan membutuhkan rekomendasi 

Pengadilan Agama. Dengan adanya poligami akan sangat sulit 

tercipta suatu keluarga sakinah, mawaddah warahmah.  

3. Menurut Muhammad Abduh penentuan bagian harta waris yang 

disebutkan dalam al-Qur’an yang menyatakan bahwa soal harta 

dalam waris ditetapkan bagaian seorang anak laki-laki sama 

dengan dua orang anak perempuan (Qs.4;11) sangat logis dan 

adil karena perempuan dalam pandangan Islam mendapatkan 

nafkah dari pihak laki-laki.Suami berkewajiban memberi nafkah 

kepada keluarga, sedangkan kewajiban itu tidak ada pada 

perempuan.  

4. Menurut Abduh sembelihan orang Nasrani dan Yahudi 

adaaaalah halal bagi umat Islam, karena mereka termasuk ahli 

kitab. Ia mendasari pendapatnya dengan Firman Allah dalam 

Surat al-Ma’idah (Qs.5:5). 

5. Orang yang tidak sanggup membayar hutang pada sejumlah 

rente, abduh memfatwakah bahwa sipeminjam hanya wajib 

mengembalikan pinjaman pokonya saja sesuai jumlah yang 

dipinjamnya tanpa membayar bunga. 

6. Hukum penjara yang dijatuhkan kepada seorang bangsa asing 

yang membuat keonaran di persidangan, Muhammad Abduh 

menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari pada yang 

terdapat dalam perundang-undangan. 

7. Menghukum para pelaku sumpah palsu dan saksi-saksi palsu 

yang ketika Abduh masih menjadi haki, fenomena itu banyak 

terjadi dan menghukum lebih berat dari ketentuan undang-

undang. 

 

 
146 Busthami Mhammad Sa’id, Mafhum Tajdid al-Din, Op. Cit., h. 143 
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Dari bebrapa contoh fatwa di atas, maka Muhammad Abduh 

terkadang terlihat kurang konsisten dengan ciri dan metode 

penafsirannya. sebagai contoh, ia mengatakan bahwa penafsiran 

Thairan Ababil diartikannya dengan hama atau bakteri-bakteri. 

Meskipun pernyataan ini tidak didukung oleh suatu riwayat atau 

hadis yang dapat memperkuat pendapatnya. Ia  banyak 

menggunakan akal dalam memahami ayat tersebut. Ia lebih 

cenderung menggunakan akal dan memanfaatkan metode berpikir 

yang berkembang di Barat. Sementara pada sisi lain, ia 

menggariskan bahwa lafal ayat yang seperti itu, tidak perlu 

difahami dengan takwil, sudah cukup memahami lafal apa adanya.  

F. Ahmad Khan  

Ahmad Khan merupakan seorang tokoh yang berasal dari India 

yang berupaya untuk menyadarkan umat Islam akan kemunduran. 

Untuk memahami lebih jauh siapa Ahmad Khan dan bagaimana 

pemikirannya serta fatwa hukumnya, akan diungkap dengan lebih 

dahulu mengemukakan biografinya. 

Biografi Ahmad Khan 

Ahmad Khan, nama lengkapnya adalah Sir Sayyid Ahmad Khan 

Ibnu al-Muttaqi ibnu al-Hadi al-Hasani al-Dahlawi. Lahir pada tgl 

17Oktober 1817 di Delhi dan meninggal di aligarh pada tgl 27 

Maret 1898.147 Nenek moyangnya berasal dari Persia dan 

Afganistan dan menetap di India pada masa kekuasaan Syah 

Djihan. Ia mempunyai  hubungan yang dekat dengan istana 

Mughal. 148 Ayahnya bernama Sayyid M. Muttaqi, seorang sufi yang 

 
147 Eliade, Mircea Encyclopedia of Religion,( New York: macmilan 

Publishing Company) Jilid I, 1987, h.155 
148 H.A.R. Gibb (ed) The Encyclopedia of Islam, (Leiden : E.J. brill), 1986, 

h. 287 
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mempunyai rasa keagamaan yang mendalam.149. Ia berasal dari 

keturunan putri Nabi, yakni Fatimah.150 

Ahmad Khan dibesarkan di rumah kakek dari pihak Ibu, 

Khwaja Farid al-Din, Ibunya adalah seorang wanita cerdas yang 

sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Ibunya aktif 

memberi pelajaran di rumah sampai ia berumur 12 tahun).151 

Pertama kali yang diajarkan adalah membaca al-Qur’an. Setelaha 

selesai belajar al-Qur’an, ia mulai belajar di maktab.152 Ia 

menerima pendidikan tradisonal dalam pengetahuaaan agama, 

pelajaran bahasa Arab dan Persia. Ia termasuk orang yang rajin 

membaca dan memperluas pengetahuan serta memperdalam 

wawasan dengan membaca buku dari berbagai bidang ilmu 

pengetahuan.153 Di antara ilmu pengetahuan yang dipelajarinya 

adalah matematika, Astronomi dan Kedokteran Yunani Arab.154 

Pendidikan formalnya berakhir ketika ia berusia delapan belas 

tahun. 

Pada tahun 1838 Ayahnya meninggal dunia. Hal ini 

menimbulkan problem keuangan bagi keluarganya dan 

kehidupannya pun mengalami perubahan besar karena ia harus 

mencari penghidupan sendiri. Ia lalu memutuskan utuk masuk 

bekerja pada Serikat India Timur (EIC) dan harus menerima 

sebagai juru tulis pada tingkat rendahan pada Departemen 

Kriminal di Delhi.Keputusan Ahmad Khan untuk bekerja pada 

lembaga bertentangan dengan harapan keluarganya.155 ia bekerja 

dengan tekun dan penuh tanggung jawab sehingga dipromosikan 

 
149 H.A.R. Graham, the Life and Work of Syed Ahmed Khan, (India: 

Idarah I Adabiyat l delhi) 1974, h. 2 
150 M. Hadi Hussain, Syed Ahmed Khan Ploneer of Muslim Resurgence 

(Lahore: Institut of Islamic Culture),1970, h. 1 
151 H.A.R. Graham, the Life and Work of Syed Ahmed Khan, Ibid., h. 7 
152 H.A.R. Gibb (ed) The Encyclopedia of Islam, Ibid., h.287 
153 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: SejarahPemikiran dan 

Gerakan, Op. Cit., h. 165 
154154 Eliade, Mircea Encyclopedia of Religion, Ibid ., h. 155 
155 W.Cantwell Smith, Modern Islam in India, (Lahore: Ashraf), 1963, h. 

9 
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untuk menempati jabatan munsif pembantu hakim di Fatihpur, 

distrik Agra tahun 1847. 

Pada tahun 1846, ia minta untuk dipindahkan ke Delhi agar 

dapat memperhatikan urusa keluarganya dan sejak itu sampai 

tahun 1854 ia menetap di Delhi. Ia lalu dipindahkan ke Bijnore 

sampai terjadi pemberontakan Multiny pada bulan Mei 1857.156 

Selama tinggal di Bijnore, ia telah menyelesaikan dua karyanya 

yaitu Sejarah Distrik Bijnore dan revisi Ain-i- Akbari karya Abu 

Fazl.157 

Di samping menulis karya Arkeologi dan historis sebelum 

tahun 1857, ia juga menulis risalah tentang ilmu abad 

pertengahan yang menunjukkan bahwa ia belum terpengaruh oleh 

kebudayaan Eropa modern dan menulis beberapa risalah teologi 

serta reformasi dan purifikasi seperti yang dicanangkan oleh 

gerakan mujtahidin yang menunjukkan bahwa ia tertarik pada 

agama. 

Pada bulan Mei 1857 gerakan rakyat India memulai 

perlawanan terhadap Ingris di Baerut. Mereka membunuh orang 

Ingris yang mereka temukan dan menuju Delhi, dengan demikian 

pecalah pemberontakan terhadap kekuasaan Ingris yang dikenal 

dengan pemberontakan 1857. Ketika berita tentang 

pemberontakan di Delhi sampai ke Bijnore, orang-orang Eropa 

yang berjumlah dua puluh orang merasa tidak aman di Bijnore, 

wilayah Ahmad Khan bekerja. Meskipun dengan resiko besar, 

Ahmad Khan memberikan jaminan akan keselamatan mereka. Iaa 

berupaya dengan mempertarukan nyawanya supaya tidak terjadi 

kekerasan dan akhirnya berhasil menyelamatkan mereka dari 

pembunuhan. Untuk membalas jasanya pihak  Ingris memberikan 

 
156  H.A.R. Graham, the Life and Work of Syed Ahmed Khan, Op. Cit., h. 

18 
157  M. Hadi Hussain, Syed Ahmed Khan Ploneer of Muslim Resurgence, 

Op., Cit.,  h. 1 
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hadiah kepadanya, tetapi ia menolaknya. Sedangkan gelar Sir yang 

diberikan kepadanya dapat diterima.158 

Pemberontakan 1857 merupakan pukulan paling berat bagi 

Ahmad Khan selama hidupnya. Kekecewaan dan kesedihan yang 

dirasakannya menyebabkan rambutnya mendadak menajdi puti. ia 

sendiri tidaklah disakiti, tetapi orang-orang yang paling dekat dan 

paling dicintai sangat menderita pada waktu penumpasan yang 

dilakukan Ingris maupun kekuatan yang melawan setelah jatuhnya 

Delhi. Ia lebih menderita dan kesedihannya tidak bisa terobati 

ketika melihat penderitaan masyarakat muslim dalam kondisi yang 

tragis ini. 

Kesusahan yang dialami Ahmad Khan menyebabkan ingin 

meninggalkan pekerjaannya dan migrasi dari India, tetapi 

keinginan tersebut diurungkan karena ada beban moral yang 

harus dipikulnya dan ia merasa mencari tempat aman untuk 

dirinya, sementara rakyat dalam keadaan sangat menderita, 

merupakan perbuatan pengecut dan egois. Ia mulai mengkaji 

tragedi yang menimpa negerinya dan berupaya menghilangkan 

sebab-sebab terjadinya pertentangan dan salah paham.159 Untuk 

itu ia menulis “Tarikhi Sarkhasi Bijnaur” yang berisi catatan 

kronologis 1857 di Bijnaur, dan “Asbabi Baghawat Ihind”  yang 

berisi latar belakang terjadinya peristiwa 1857. 

Pada tahun 1869, ahmad Khan memperoleh kesempatan 

berkunjung ke Igris. Selama tinggal di Ingris, ia banyak menghadiri 

pertemuan-pertemuan  dan berkunjung ke lembaga yang penting. 

Ia dipilih menjadi anggota kehormatan dari Atheneum. Ia sangat 

terkesan dengan  kebiasaan dan tingkah laku rakyat Ingris, dari 

kegiatan bekerja, kebersihan, ketepatan dan keteraturan cara 

hidup mereka. Iaa berpikir bahwa rajyatnya harus memperbaharui 

diri mereka sendiri dalam banyak hal, dan kunci untuk mengatasi 

ini adalah pendidikan yang benar. Ia mengunjungi Universitas 

 
158 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: SejarahPemikiran dan 

Gerakan, Loc., Cit., 
159 A. Mukti Ali, Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan, cet. I, 

(Bandung: Mizan, 1993),  h. 65 
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Cambridge untuk mengaji sistem pendidikan Ingris. Sistem 

pendididkan tersebut akan diterapkan  di negerinya dengan cara 

mendirikan perguruan tinggi muslim. 

Ahmad Khan kembali ke India pada akhir 1870 dan segera 

menerbitkan majalah “Tahdzibul Akhlak”. Dalam Tahdzibul Akhlak, 

ia mengkritik semua adat kebiasaan yang dipandang menghambat 

kemajuan rakyat. Ia menyadarkan umat Islam India akan 

kemunduran, kehancuran moral dan intelektual. 

Sikap Ahmad Khan yang loyal dan bekerja sama dengan Ingris 

mendapat kritikan dari  ulama tradisional India. Meskipun 

demikian, ia tetap bersikap loyal dan bekerja sama dengan Ingris 

sampai ia meninggal dunia 1898. 

Pemikiran Ahmad Khan dalam Penetapan Hukum  

Ahmad Khan adalah seorang pertama di India yang menyatakan  

pentingnya suatu penafsiran baru tentang Islam, yaitu penafsiran 

yang bebas dan maju. Ia tidak hanya sebagai perintis dan 

pembangkit kecenderungan modernisme tetapi sekaligus sebagai 

model yang sempurnah dalam modernisme. Para modernis 

berikutnya hanya mengulangi pemikirannya, tidak menambahkan 

sesuatu yang baru.160 

Pemikiran Ahmad Khan didasarkan pada penjiplakan 

terhadap peradaban Barat dan dasar-dasarnya yang materialistis,  

mengambil ilmu pengetahuan modern sampai ke akar-akarnya, 

dan  menafsirkan Islam serta Al-Qur’an sesuai dengan apa yang 

telah dicapai oleh peradaban dan ilmu pengetahuan modern pada 

akhir abad ke – 19 M. Tafsiran tersebut sesuai dengan selera, 

pikiran dan kemauan orang Barat serta meremehkan hal-hal ghaib 

yang tidak dapat dijangkau indra, eksperimen dan yang pada 

mulanya tidak diakui oleh ilmu fisika.161  

 
160 A. Mukti Ali, Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan, Ibid., 

h. 65 
161 Al-Nadwi, Abu al-Hasan, al-Shira baina al-Fikrat al-Islamiyyah wa al-

Fikat al-Gharbiyyah, (Kairo: Mathba’ah al-Taqaddus, 1977), h. 71 
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Dengan demikian, Ahmad Khan menggunakan sistem nilai 

dan pemikiran Barat untuk memahami Islam, Khususnya hukum 

Islam.  

Di antara pemikiran Ahmad Khan yang berkaitan dengan 

sumber dan penetapan hukum Islam sebagai berikut: 

1. Al-Qur’an 

Ahmad Khan menganggap bahwa  al-Qur’an merupakan satu-

satunya asas yang paling dipercaya untuk memahami Islam dan 

hukumnya. Hal ini didasarkan pada pernyataan Umar bin Khattab 

“Cukuplah bagi kita Kitabullah”. Dalam kondisi baru dan 

perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, al-Qur’an tidak 

mungkin dipahami dengan bersandar pada penafsiran-penafsiran 

ulama klasik saja yang banayak mengandung khurafat; akan tetapi 

seyogyanya berdasar pada al-Qur’an yang merupakan kalimatullah 

yang telah terjamin kebenarannya. Dengan ilmu pengetahuan dan 

eksperimen, al-Qur’an dapat ditafsirkan dengan menggunakan 

penafsiran kontemporer.162 Ia yakin bahwa umat Islam dapat 

memahami ayat-ayat yang muhkamat dan mutasyabihat melalui 

kemajuan ilmu pengetahuan di abad 19. 

Pemikiran Ahmad Khan berkenan dengan al-Qur’an perlu 

diluruskan. Pernyataan Umar bin Khattab “cukuplah bagi kita 

kitabullah” bukan berarti Umar hanya berpegang pada al-Qur’an 

saja. Latar belakang Umar menyatakan hal tersebut, berkaitan 

dengan penghimpunan as-Sunnah. Umar pernah berpikir untuk 

menghimpun Sunnah dan didukung oleh sahabat, lalu ia 

melakukan istkharah selama sebulan untuk meminta petunjuk 

dari Allah. Suatu hari Allah memberikan kejelasan kepadanya 

sehingga dia mengurungkan niatnya. Dia mengingat kaum 

sebelumnya yang menulis kitab-kitab dan mereka terpaku pada 

kitab-kitab itu serta melupakan kitabullah. Hal ini dikhawatirkan 

akan terjadi pada kaum muslimin. Mereka dikhawatirkan akan 

 
162 Hayat-I- Javet Biograhfical Account of Sir Sayyid. diterjemah oleh 

oeh K.H. Qadri dan David J. Fatthewa . (Delhi: Idarah- Adabiyat, 1979) h. 271 
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mencurahkan perhatian kepada kajian selain al-Qur’an serta 

mengabaikannya.163 Untuk menghindari hal ini Umar 

menjelasakan (menegaskan) cukup bagi umat Islam kitab al-

Qur’an. 

Umar berpegang teguh pada sunnah dan mengakui sunnah 

sebagai sumber hukum Islam setelah al-Qur’an. Akantetapi, ia 

sangat ketat dalam menerima dan menyeleksi suatu riwayat ‘ 

Seleksi ketat itu harus dipahami sebagai kecintaan dan perhatian 

yang dalam terhadap sunnah, bukan untukmemilih-milih sunnah 

apalagi menolaknya, karena terbukti dia menerima segala 

ketentuan yang benar-benar berasal dari sunnah Rasul.Sikap 

Ahmad Khan yang tidak mau menerima penafsiran ulama klassik 

dan hanya berpegang pada penafsiran modern yang hanya 

mengandalkan rasio tidak bisa dibenarkan. Penafsiran dianggap 

akurat dan valid apabila jelas dasarnya mengenai yang ditafsirkan. 

Penafsiran harus didasarkan pada al-Qur’an, sunnah Rasulullah 

dan menurut qaedah bahasa dan penafsiran seperti ini 

dipraktikkan para ulama klassik.  

Ibnu Thaimiyah menegaskan bahwa siapa pun yang beralih 

dari sahabat, tabi’in dan bertentangan dengan penafsiran mereka, 

ia telah melakukan kesalahan karena merekalah yang paling 

mengetahui tentang tafsir al-Qur’an dan makna-maknanya 

sebagaimana mereka lebih mengerti kebenaran yang dibawa oleh 

Rasulullah saw. 164 

Sebenarnya penafsiran dan kajian al-Qur’an dapat 

dikembangkan dari segi substansinya dapat juga dikembangkan 

dari segi kebahasaanya asal tetap berpegang pada metodologi 

ijtihad, bukan tunduk pada ilmu pengetahuan modern.  

Ada dua kaidah pemahaman pemahaman yang digunakan 

Ahmad Khan dalam mengkaji al-Qur’an. Kaidah pertama, 

pemahaman muhkam dan mutasyabih Ayat-ayat muhkamat 

mengandung dasar-dasar aqidah, sedangkan ayat-ayat 

 
163 M. Ajaj Al-Khatib, Ushul al-Hadis (beirut: Dar al-Fikr 1989), h. 154 
164 Manna al-Qattan, Mabahis fi ulum al-Qur’an, (Mansyurat al-Ashr al-

Hadis) t.t. h. 53 
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mutasyabihat mengandung dan menerima lebih dari dua 

penafsiran, yakni mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan.Perubahan terjadi di setiap saat, ilmu pengetahuan 

manausia berkembang. Untuk menghadapi perubahan tersebut, 

pemahaman manusia terhadap ayat-ayat mutasyabihat harus 

berobah. Bila tetap berpegang pada pemahaman lama dan 

memandang ke belakang, maka manusia akan berada pada 

kejahilan terhadap tujuan al-Qur’an.165 

Kategori muhkam dan mutasyabih yang dikemukakan Ahmad 

Khan mengandung kerancuan, sebab ayat-ayat muhkamat tidak 

hanya berisi ayat-ayat aqidah, tetapi juga berisi tentang hukum 

dan akhlak. 

Kaidah kedua yang dikemukakan Ahmad Khan adalah ayat al-

Qur’an mengandung makna pokok yaitu maksud dari suatu 

pembicaraan; akan tetapi makna pokok ini disertai makna 

sekunder yang diambil dari lingkungan kondisi Arab. Ketika al-

Qur’an menyebutkan makna sekunder, bukan berari hal itu adalah 

suatu hakekat kebenaran.166 Ia nampaknya lebih mementingkan 

makna yang tersirat dari pada makna tersurat. Sedang maqashid 

Syar’iyah tidak hanya mengandung substansi nash tetapi juga 

mencakup dhahir nash (Manshush). 

2. Sunnah 

Ahmad menyatakan bahwa sebagian besar tradisi Nabi tidak 

diriwayatkan secara verbal (Lisan) kepada generasi berikutnya. 

Para sahabat dan tabi’in tidak menceritakan tradisi (sunnah) dari 

Nabi dalam kata-kata yang sama persis dimana Nabi telah 

menyatakan atau mengeluarkan pernyataannya. Para perawi 

tradisi menggunakan kata-katanya sendiri untuk menyampaikan 

maksud dari pernyataan atau perkataan Nabi. Perawih kedua tidak 

menggunakan susunan kata-kata dari perawih pertama tapi dia 

menggunakan kata-katanya sendiri daaaalam menyampaiakan arti 

 
165 Busthami Muhammad Sa’id, Mafhum Tajdid al-Din, Op. Cit., h. 124 
166 Busthami Muhammad Sa’id, Mafhum Tajdid al-Din, Ibid., 
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dan maksud suatu pernyataan yang dia dengar dari perawih 

pertama. Perawih ketiga, keempat dan seterusnya melakukan hal 

yang sama. Dengan demikian, tradisi-tradisi (sunnah) yang dicatat 

dalam buku-buku hadis berisi susunaan kata-kata yang digunakan 

oleh para perawih dan sulit untuk menyatakan berapa banyak 

perubahan kata-kata yang dilalui dalam proses ini dari kata-kata 

asli yang dipakai Nabi. Tidak mengherankan kalau beberapa 

perawih tidak daapat menangkap maksud dari perawih terdahulu 

atau salah dalam memahaminya sehingga merubah seluruh arti 

dari suatu tradisi Nabi. 167 

Anggapan Ahmad Khan tersebut bertolak belakang dengan 

fakta historis hadis dimana para sahabat selalu menghafal serta 

mengingat-ingat hadis yang telah diterimsnya baik secara individu 

maupun berkelompok dan berlanjut ke generasi berikutnya. 168 

Sebagian meeka ada juga yang memelihara hadis lewat tulisan.  

Para ulama besemangat untuk menyampaikan hadis persis 

seperti yang mereka dengar tanpa penggantian dan perubahan 

sedikit pun. Menurut jumhur , muhaddis boleh meriwayatkan 

dengan makna, tidak dengan lafaz bila ia memahami bahasa Arab 

dengan segala seluk beluknya dan mengerti makna-makna dan 

kandungan hadis serta memahami kata yang bisa merobah 

makna.169 

Hafalan merupakan bagian dari tradisi dari masyarakat Arab 

yang terkenal mempunyai daya ingat yang kuat. Oleh karena itu, 

tidaklah sulit bagi mereka meriwayatkan hadis persis seperti 

asalnya. Barangkali Ahmad Khan tidak percaya ada orang yang 

mempunyai kekuatan hafalan sehingga mdragukan periwayataaan 

hadis secara verbal. 

Ahmad Khan mengatakan para ahli hadis mementingkan 

penillaian sanad dan tidak mementingkan penilaian matan. Ia 

tidakmau menerima hadis jika tidak diuji dengan pemikiran 

 
167 Mazheruddin Shiddiqi, Modern Reformist Thought in the Muslim 

World, (India: Adam Publisher, 1993), h. 69 
168 Manna al-Qattan, Mabahis fi ulum al-Qur’an, Op., Cit., h. 448 
169 al-Khatib M. ajjaj, Ushul al-Hadis,(Beirut: dar al-Fikr, 1989) h. 251 
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(Dirayah). Dia hanya mau menerima hadis yang sesuai dengan 

nash dan ruh al-Qur’an, akal dan pengalaman, serta tidak 

bertentangan dengan hakikat sejarah. Hadis yang ia terima adalah 

hadis yang mutawatir, sedangkan hadis ahad cenderung tidak 

diterimanya sama sekali.170 

3. Ijtihad 

Ahmad Khan mengakui fuqaha telah berbuat sangat baik, akan 

tetapi tidak masuk akal kalau menghayalkan bahwa hukum-

hukum yang telah mereka hasilkan berdasarkan kondisi khusus di 

masamereka, layak juga diterapkan untuk masa sekarang. 

Kebutuhan masa sekarang secara keseluruhan berbeda dengan 

masa mereka. Dengan demikian, tidak usah loyal secara membabi 

buta kepada mereka. Hukum-hukum fuqaha tersebut tidak lebih 

dari produk manusia yang bisa saja salah dan harus berobah agar 

dapat beradaptasi dengan kondisi dan kebutuhan sekarang. 

Dia tidak hanya menolak pendapat-pendapat fuqaha 

terdahulu secara pribadi, tetapi juga menolak pendapat fuqaha 

secara jamaah. Dia sama sekali tidak mengakui ijma’ sebagai 

salah satu sumber hukum Islam. Tidak diwajibkan mengikatkan 

pendapat kepada kesepakatan sekelompok fuqaha tentang 

sesuatu pada masa tertentu. Kemungkinan kesepakatan fuqaha 

tersebut muncul dari suatu kondisi khusus. Dengan berubahnya 

kondisi, hilanglah arti penting kesepakatan tersebut. Dia juga 

menolak berpegang pada ijma’ sahabat, karena problem yang 

dihadapi umat sekarang dapat diselesaikan secara lebih baik 

apabila dalam pertimbangannya mengambil pandangan yang 

sempurna tentang kondisi sekarang.171 

Dia menekankan bahwa sesungguhnya tiap masa harus hidup 

seorang mujtahid yang menyelesaikan seluruh persoalan. 

Kesalahan besar bagi sebagian sunni yang berpendapat bahwa 

ijtihad telah berakhir dan tidak ada mujtahid.Doktrin ini 

 
170 Muhammad Hamid al-Nasir, al-Asyraniyyun, Op. Cit.,.h. 80 
171 Dar Bashir Ahmad, Religion thought of Sayyid Ahmed Khan (Lahore: 

Institute of Islamic Culture, 1957),h. 275 
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menimbulkan kerugian sangat besar bagi umat Islam dan 

sekarang harus ditinggalkan. Yang harus dikembangkan sekarang 

adalah semangat pengkajian. Kehidupan dalam setiap masa 

membawa problem dan kebutuhan baru. Jika umat Islam tidak 

mempunyai mujtahidyang hidup, sebagaimana dapat menanyakan 

kepada mujtahid yang telah mati mengenai kebutuhan dan 

problem yang tidak ada di masa mereka.172 

Ijitihad yang dilakukan Ahmad Khan berbeda dengan  ijtihad 

ulama. Ia tidak terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan ulama 

dan tidak terikat dengan aturan main dalam ushul fikih. Dengan 

demikian, ijtihad yang dia lakukan  berdasarkan  pada asas dan 

prinsipnya sendiri. Metode ijtihad yang dipergunakan adalah ijtihad 

ta’lili dan istishlahi, hanya saja standar yang dipakai adalah 

kemaslahatan menurut rasio dan peradaban Barat. 

Dengan metode yang ia pakai, lapangan ijtihad menjadi 

sangat luas, bahkan sampai merambah ke persoalan yang sudah 

ada nashnya secara qath’i. Ijtihad seperti ini tertolak, karena 

sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa tidak ada ijtihad 

terhadap persoalan yang sydah ada nashnya dan telah diketahui 

dengan pasti dalam agama. 

Fatwa-Fatwa Ahmad Khan 

 Di antara fatwa Ahmad Khan yang kintroversial sebagai berikut: 

1. Hudud 

Ahmad Khan menolak hukum rajam bagi pezina mukhsan (dalam 

keadaan sudah menikah).  Argumentasi yang dikemukakannya 

adalah, pertama, rajam tidak disebutkan dalam Al-Qur’an. Hadis 

tentang rajam tidak bisa dijadikan dasar karena Al-Qur’an tidak 

menyebutkan tentang rajam. kedua, kalau hadis tentang rajam 

diterima maka harus dipahami bahwa hadis tersebut hanya 

 
172 Mazheruddin Shiddiqi, Modern Reformist Thought in the Muslim 

World, Op. Cit., h.83 
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menceritakan kebiasaan yang tersebar pada masa itu karena 

mengikuti yahudi.173  

Argumentasi yang dikemukakan Ahmad Khan di atas, dapat 

disangga sebagai berikut: 

Pertama, Allah menyatakan dalam surat an-Najm ayat 3-4 

yang artinya “ Dan tiadalah yang diucapkannya menurut kemauan 

hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang 

diwahyukan kepadanya”. Wahyu dibagi menjadi dua, yaitu mathlu 

(Al-Qur’an) dan ghairuh matlu (Al-Hadis). Dengan demikian hukum 

rajam yang dinyatakan hadis meskipun Al-Qur’an tidak 

menyebutkan termasuk wahyu juga.  

Kedua, Allah menyuruh umat Islam untuk mematuhi segala 

sesuatu yang berasal dari Rasulullah sebagaimana disebutkan 

dalam surat al-Hasyr: 7 dan al-Ahzab: 36.  Dengan demikian, umat 

Islam wajib melaksanakan hukum rajam karena berasal dari 

Rasullah. 

Ketiga, tugas Rasulullah adalah menjelaskan Al-Qur’an (al-

bayan) sebagaiman disebutkan dalam surat al-Nahl: 44 dan 

menetapkan hukum yang tidak ditetapkan Al-Qur’an. Yang 

termasuk bayan Rasulullah adalah menjelaskan yang mujmal 

mentahkhsiis yang am, mentaqyid yang mutlak. Dalam masalah 

had zina, Rasulullah mentahsis keumuman surat An-Nur ayat 2. 

Pezina dalam ayat itu bersifat umum, baik pezina mukhsan 

maupun pezina gairu mukhsan. Keumuman ayat ini ditakhsis 

dengan sunnah Rasulullah yaitu pezina mukhsan hukumnya 

rajam. 

Keempat, Rasulullah tidak hanya menjelaskan hukuman 

pezina mukhsan melalui perkataannya tetapi beliau telah 

melaksanakan hukuman ini lebih dari satu kali seperti kasus Maiz 

dan  Khamidiah. Sunnah tersebut diriwayatkan oleh sejumlah 

 
173 Dar Bashir Ahmad, Religion thought of Sayyid Ahmed Khan Op., Cit., 

h. 257 
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perawi yang berarti menempati derajat mutawatir.174  Ulama 

sepakat bahwa rajam disyari’atkan dengan dalil yang ditetapkan 

dalam  Sunnah mutawatirah dan ijma. Di sampaing itu, secara 

logika pezina mukhsan merupakan puncak kejahatan sehingga 

sudah selayaknya dikenai sangsi.175 

Ahmad Khan berpendapat bahwa hukum potong tangan bagi 

pencuri bukan merupakan hukum yang harus dilaksanakan, tetapi 

hanya sebagai hukum maksimal yang dijatuhkan dalam keadaan 

tertentu.176 Selain hukum potong tangan terdapat hukum penjara 

bagi pencuri. Hukum penjara sesuai dengan kondisi saat ini 

sedangkan hukum potong tangan merupakan hukum yang 

mengerikan dan hanya sesuai untuk masyarakat primitif yang 

kekurangan tempat penjara.177  

Pendapat Ahmad Khan mengenai hukum potong tangan 

menunjukkan bahwa dia tidak mengetahuimana yang termasuk 

tsawabit dan yang termasuk mutaghayirat, atau tidak mengakui 

adanya kategori ini. Potong tangan bagi pencuri merupakan ajaran 

yang esensial sebab dampak dari pencurian akan mengakibatkan 

terancamnya salah satu dari al-kulliyat al-Hamsah yakni al-Mal. Di 

samping itu, surat al-Ma’idah ayat 28 (tentang pencurian), itu qat’i 

al-Dalalah. Dengan demikian, hukum potong tangan bagi pencuri 

termasuk tsawabit,tidak ada perkembangan apalagi perubahan 

hukum. 

Fakta yang abadi masyarakat menunjukkan bahwa ternyata 

hukum penjara tidak efektif, Banyak pencuri setelah keluar 

penjara melakukan pencurian lagi, karena tidak jera. Lain halnya 

dengan potong tangan, seorang pencuri akan merasa malu di 

masyarakat karena ada bekasnya yaitu tangannya terpotong, di 

 
174  Ibnu Al-Asir Al-Jauzi, Jami’ al-Ushul min Al-Rasul, juz IV, (Riyadh: 

Maktabah Al-Maarif, 1984), h. 279-297 
175 Wahbah Al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu, juz VI, (Bairut: 

Dar al-Fikr, 1989), h. 41 
176 Harun Nasution,  Pembaharuan dalam Islam: SejarahPemikiran dan 

Gerakan, Loc., Cit., h. 171 
177Maryam,   Jameelah, Islam dan Modernisme, (Surabaya:Usaha 

Nasional, 1982) h. 81-82 
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samping itu masyarakat juga akan mendapat pelajaran mengenai 

akibat pencurian sehingga orang akan takut melakukannya, 

Hukum potong tangan diterapkan kepada pencuri kalau telah 

memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan 

Rasulullah yaitu barang yang dicuri minimal seperempat dinar, dan 

tidak subhat. Barangkali hal ini yang tidak diketahui oleh 

sebahagian orang sehingga beranggapan setiap pencuri mesti 

dipotong tangannya, akibatnya memberi kesan hukum potong 

tangan mengerikan.  

Dalam had tidak ada hukum minimal dan maksimal. Kalau 

sudah terpenuhi unsur perbuatan pidana maka hukuman 

dilaksanakan sesuai dengan nash. Seperti dalam pencurian, 

hukumana yang ditetapkan nash adalah potong tangan maka 

pencuri dikenai hukuman potong tangan, tidak ada alternatif lain, 

tidak ada hukuman minimal misalnya cukup dipenjara. 

Pemikiran Ahmad Khan mengenai hukuman pencuri 

terpengaruh oleh pikiran Barat yang menganggap bahwa hukum 

potong tangan bagi pencuri tidak manusiawi dan biadab. Ia 

berusaha menghilangkan kesan bahwa hukum Islam tidak 

amnusiawi dan biadab.  

2. Jihad 

Ahmad Khan menolak suatu anggapan bahwa Islam berusaha 

memaksa untuk masuk ke dalam agama Islam melalui syari’at 

jihad. Ia berpendapat bahwa jihad hanya disyariatkan untuk 

membela diri dan dalam satu keadaan saja, yaitu ketika orang-

orang kafir mrnyerang umat Islam dengan tujuan mengubah 

agama. Jika penyeranagan orang kafir bertujuan lain seperti 

pendudukan wilayah, dan bukan bertujuan merobah agama, maka 

jihad tidak disyari’atkan.178 

 
178 Dar Bashir Ahmad, Religion thought of Sayyid Ahmed Khan Op., Cit., 

h.122 
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Pendapat Ahmad Khan ini dikemukakan untukmencari dalil 

pembenaran terhadap sikapnya yang pro dengan Inggris. dengan 

pendapatnya, ia menginginkan umat Islam untuk bekerjasama 

dengan Inggris agar kemunduran yang dialami umat Islam dapat 

teratasi. Inggris adalah figur peradaban modern yang maju. 

Supaya umat Islam maju, jalan satu-satunya adalah bekerjasama 

dengan Inggris, mengambil semua yang ada pada Inggris. Ahmad 

Khan menyadari bahwa kondisi yang sangat memprihatinkan yang 

dialami oleh umat Islam menyebabkan ketidakmampuan 

menentang kolonial Inggris. Oleh karena iyu, jihad tidak mungkin 

dilaksanakan. 

Ahmad Khan menutup maaaata terhadap realitas umat yang 

terjajah. Dalam sejarah tidak ada umat yang terjajah mendapat 

kedamaian dan kesejahteraan. Setiap penjajah melakukan 

eksploitasi dan menindas terjajah serta menyebarkan misi budaya 

dan agamanya. Hal ini merusak al-Kulliyat al-Hamsah. Untuk 

menghilangkan kerusakan al-Kulliyat al-Hamsah, jihad 

disayri’atkan kepada umat Islam, sebagaimana disebutkan dalam 

surat al-Baqarah ayat 190, 191,193 dan al-Mumtahanah ayat 8-9. 

3. Ribah 

Menurut Ahmad Khan, ribah yang haram adalah keuntungan yang 

berlipat ganada yang dibayarkan oleh orang fakir sebagai imbalan 

atas hutangnya sebagaimana adat yang berlaku di kalangan Arab 

Jahiliyah. Adapun bunga yabg ringan (sedikit) dalam mu’amalah 

perdagangan modern dan bank bukan termasuk riba. Dengan 

demikian bunga tidak haram.179 

Surat ali Imran ayat 130 dipahami oleh Ahmad Khan bahwa 

illat riba adalah berlipat ganda. Maka, jika kelebihan  atau 

penambahan  tidak berlipat ganda, tidak termasuk riba, dengan 

demikian, hal itu tidak diharamkan. Dia tidak memperhatikan  ada 

surat terakhir tentang riba, yaitu surat al-Baqarah ayat 278-279. 

 
179 Busthami Muhammad Sa’id, Mafhum Tajdid al-Din, Op. Cit., h. 130. 
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Dalam ayat tersebut dinyatakan “Bagimu modal-modal kamu”,  ini 

mengandung maksud nahwa yang berhak diperolah kembali 

hanyalah modalnya,  dan setiap penambahan dari modal tersebut 

baik sedikit atau berlipat ganda tidak dibenarkan. Dengan 

demikian, kata adha’afa mudha’afatan dalam surat Ali-Imran  ayat 

130 bukan illat riba, tetapi sekedar penjelasan  tentang riba yang 

sudah biasa dipraktekan orang Arab jahuliyah. Jadi illat riba adalah 

penambahan dari modal,  sedangkan hikmahnya adalah 

penganiayaan, sebagaimana diisyaratkan dalam penutup surat al-

Baqara ayat 279 “La tadzlimuna wa la tudzlamun”. 

4. Wasiat dan Waris 

Ahmad Khan menempatkan hukum waris pada posisi kedua di 

bawa wasiat, karena penyebutanya digabungkan antara ayat waris 

dan ayat wasiat. Dia tidak mengakui adanya nasakh dalam Al-

Qur’an  sehingga ayat wasiat yang menurut jumhur dinasakh 

dengan ayat waris tidak diterima olehnya. Berdasarkan hal 

tersebut, ia berpendapat  bahwa harta si maiyit hendaknya dibagi 

berdasarkan wasiatnya, dan harus dilaksanaakan sebagaimana 

mestinya tanpa batasan apapun. Dia tidak mengakui hadis yang 

membatasi pelaksanaan  wasiat maksimal sepertiga dan hadis 

yang melarang berwasiat kepada salah seorang ahli warisnya. 

Pemberi wasiat mempunyai kebebasan mutlak untuk berwasiat 

sesuai dengan kehendaknya,  dan orang yang hidup harus 

menghormati kehendak  orang yang berwasiat setelah mati. 

Pembagian harta berdasarkan peraturan waris dalam hal tidak 

ada wasiat.180 

Terlepas dari kontroversi ada tidaknya nasakh dalam Al-

Qur’an, khususnya dalam masalah wasiat dan waris, persoalan ini 

dapat dilihat dari latar belakang penetapan hukum dan esensinya. 

Dalam masyarakat Jahiliyah, harta pusaka tidak dibagi menurut 

aturan yang adil dan bijaksana, seperti harta pusaka hanya 

 
180 Busthami Muhammad Sa’id, Mafhum Tajdid al-Din, Op. Cit., h. 130 
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diberikan kepada anak laki-laki atau diwasiatkan kepada orang 

yang disukai oleh pemilik hartatersebut. Oleh karena itu, pertama-

tama Al-Qur’an mewajibakna berwasiat bagi pemilik harta pusaka 

kepada kedua orang tua dan sana famili baik peria maupun wanita 

tanpa kecuali (surat al-Baqara, 189), setelah kewajiban wasiat  

diterima dan dilaksanakan dengan baik, turunlah ayat mawaris 

yang mengatur pembagian harta pusaka dengan hukum faraidh 

yang adil. Jadi turunnya ayat waris dalam rangka menegakkan 

keadilan. Keadilan ini merupakan ajaran yang esensial, karena 

kalau tidak ditegakkan akan mengancam al-kulliat al-khams. 

Adapun persoalan wasiat dijelaskan Rasulullah, yaitu wasiat tetap 

diakui dan dilaksanakan  dengan syarat yang menerima wasiat 

bukan ahli waris. Hal ini semata-mata untuk menghilangkan berat 

sebelah, kecemburuan di antara ahli waris. Syarat yang lain adalah 

wasiat tidak lebih dari sepertiga supaya harta pusaka tidak habis 

hanya untuk  wasiat, dan untuk melindungi kebutuhan ahli  waris. 

Tampaknya Ahmad Khan hanya berupaya melindungi hak 

sesorang berwasiat secara mutlak, tetapi ia tidak 

mempertimbangkan dampak dari wasiat tanpa syarat. 

G. Muhammad Syaltut 

Syaltut merupakan ulama fikih modern yang berusaha 

mempertahankan identitas hukum Islam dan berusaha menjawab 

permasalahan-permasalahan hukum yang berkembang dalam 

dunia Islam di abad modern, beliau memahami hukum-hukum 

syari’at Islam yang cocok dengan kebutuhan manusia dan 

kehendak zaman, seorang ahli tafsir yang mengetahui secara 

mendalam tentang kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, seorang 

sosiolog yang mengetahui penyakit masyarakat dan cara-cara 

mengobatinya, seseorang  yang semasa hidupnya memerangi 

pikiran-pikiran beku dan fanatik golongan dan mazhab yang 

memecah belah kaum muslimin, beliau mengutuk fikiran-fikiran 

dan paham-paham yang mengatakan bahwa ijtihad bagi syari’at 

Islam sudah tertutup. Bilau menyuru dan mendorong para ahli fikir 
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untuk terus maju kedepan dan mempnyia pandangan-pandangan 

untuk memperbaiki dunia Islam hingga sekarang. 

Bagaimana pemikiran dan pandangan beliau tentang Islam 

dan hukum Islam, dapat ditelisik melalui tulisan ini. Dan 

sebelumnya dikemukakan lebih dahulu biografinya. 

Biografi Muhammad Syaltut 

Muhammad Syaltut dilahirkan pada 23 April 1893 di Desa 

Maniyah Bani Manshur, distrik Itai al-Bairud di keresidenan al 

Buhairah (Majis). Beliau wafat ketika masih aktif sebagai Rektor di 

Universitas al-Azhar, pada tgl 19 Desember 1963 di Mesir dalam 

usia 70 tahun.  

Sesuai dengan tradisi masyarakat Islam Mesir saat itu, 

Mahmud Syaltut memulai pendidikannya dengan belajar membaca 

al-Qur’an, dan pada usia 13 tahun beliau telah menghafal al-

Qur’an. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannnyapada lembaga 

Pendidikan Agama (al-Ma’had al-Diny), di Iskandariyah. selama 

mnmpuh pendidikannya, ia dikenal sebagai seorang yang sangat 

rajin dan cerdas. Syahadah al-Alimiyah al-Nizamiyah dari al-Azhar 

diperolehnya pada tahun 1918.  

Gelar Doktor Honoris Causa diperolehnya dariberbagai 

perguruan tinggi dalam berbagai bidang ilmu, seperti gelar honoris 

causa yang dianugerahkan oleh Universitas Chili pada tahun 1958. 

Gelar yang sama diperolehnyq pula dalam ilmu Ushuluddin dari 

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1961 dan pada tahun 

ini pula, beliau dianugrahi Doktor Honoris Causa dalam ilmu 

Kemasyarakatan dan Syariat Islam oleh IAIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta. Demikian halnya dengan Universitas islam Sumatra Utara 

(UISU) Medan juga memberikan gelar Doktor Honoris Causa dalam 

bidang Fiqh Islam.  

Mahmud Syaltut mengawali karirnya di bidang akdemik 

dengan menjadi dosen pada al-Ma’had al-Diniy di Iskandariyah 

dan perguruan-perguruan lainnya. Tulisan, pidato, ceramahdan 

karangan-karangannya banyak yang berkaitan dengan bahasa 

Arab, Tafsir, Fikih, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya.  
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Pada tahun 1927, ia diangkat menjadi staf pengajar di 

Universitas al-Azhar sewaktu Syekh Mustafa al-Maraghi diangkat 

menjadi Rektor pada tahun 1928. Beliau banyak menulis di surat-

surat kabar untuk mendukung pendapat dan pemikiran al-Maraghi 

dalam pembaharuan di Universitas al-Azhar. Setelah diangkat 

menjadi dosen takhashshsh, beliau meemperjuangkan cita-citanya 

dalam pembaharuan di al-Azhar dengan cara revolusioner. Pada 

tahun 1931 bersama dengan ulama yang sependirian dengannya 

dibebas tugaskan karaeana berbeda pendapat denga ulama yang 

memegang tampuk pimpinan di al-Azhar. akhirnya pada tahun 

1935, Syaltut diangkat kembali dan dipercayakan memegang 

jabatan sebagai wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan sekaligus 

menjadi penilik Sekolah-sekolah Agama (al-Ma’ahid Diniyah).  

Pada tahun 1937, Mahmud Syaltut diangkat mewakili 

Universitas al-Azhar untuk mengikuti kongres International tentang 

perbandingan Perundang-undangan (al-Qaram al-Muqaram) yang 

diadakan di Denhaq Belanda. Dan pada tahun 1941 menuliskan 

sebuah risalah tentang “Pertanggungan jawab Sipil dan dan 

Pidana dalam Syariat Islam”(al-Masuliyah al-Madaniyah wa-al- 

Jinaiyah fi al-Syariat al-Islamiyah).  

Pada tahun 1950 ia diangkat menjadi pengawas umum pada 

bagian  penelitian dan kebudayaan Islam di Al-Azhar. momentum 

ini dipergunakannya untuk meletakan dasar-dasar pembinaan 

lembaga ini, terutama membina hubungan kebudayaan Mesir 

dengan kebudayaan Arab lainnya dan dunia Islam lainnya. 

Puncak karirnya dilingkungan Universitas al-Azhar yaitu ketika 

dipercayakan memegang jabatan Rektor Universitas tersebut pada 

tanggal 21 Oktober 1958.181 

Pemikiran Mahmud Syaltut tentang Penetapan Hukum Islam 

Menurut Mahmud Syaltut bahwa sumber-sumber tasyri’ adalah: 

 
181 Harun Nasution dkk (Editor), Ensiklopedi Islam, (Jakarta: 

Departemen Agama RI, 1989), h. 549-552  
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1. Al-Qur’an 

Ulama telah memberikan definisi bahwa Al-Qur’an adalah, 

عليه  الله  صلي  محمد  علي  المنزل  العربي  الينا    اللفظ  المنقول  وسلم 
 182باأتواتر 

Dari definisi di atas, memberikan petunjuk kepada kita  

adanya empat unsur dalam Al-Qur’an,183 yaitu: 

a. Kedudukannya sebagai lafaz; 

b. Kedudukannya sebagai bahasa Arab; 

c. Kedudukannya sebagai yang diturunkan atas Muhammad 

saw; 

d. Disampaikan kepada kita secara mutawatir. 

Al-Qur’an menurut Mahmud Syaltut mengandung hal-hal  

sebagai berikut,184 yaitu: 

Pertama, Aqidah yang wajib dipercayai, yaitu percaya kepada 

Allah swt, para malaikat, kitab-kitabnya Rasul-rasulnya, dan 

percaya kepada Hari Akhirat. Kedua, Akhlak yang baik yang dapat 

mendidik jiwa, memperbaiki kondisi perseorangan dan 

masyarakat, meniadakan akhlak buruk yang dapat merusak arti 

kemanusiaan  yang mulia dan menimbulkan bencana dalam 

kehidupan manusia. Ketiga, Memberi petunjuk kepada penelitian 

terhadap alam semesta serta segala yang diciptakan Allah di alam 

ini, untuk dapat mengetahui hikmah-hikmah dan keindahan 

ciptaan-Nya, sehingga hati dipenuhi oleh rasa keimanan terhadap 

kebesaran-Nya yang didasarkan dari hasil penelitian bukan hanya 

sekedar taqlid. Keempat, Kisa-kisa terdahulu, baik secara 

perseorangan maupun bagi suatu kaum. Kelima, Peringatan dan 

ancaman atau janji baik dan janji buruk. Keenam, Hukum-hukum 

amalyyang secara tegas atau hanya ditetapkan pokok-pokoknya 

 
182 Al-Qur’an adalah Lafaz  Arab yang diturunkan kepada Muhammad 

dan disampaikan kepada kita secara mutawatir. 
183 Muhmud Syaltut, Islam, Aqidah wa Syari’ah, cet, 3, (Kairo: Dar Al-

Fikr, 1966), h. 477 
184 Muhmud Syaltut, Islam, Aqidah wa Syari’ah,  Ibid., h. 488-490 
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oleh Al-Qur’an yang harus kita ikuti dalam mengatur hubungan kita 

dengan Allah swt, atau hubungan antara kita. hukum-hukum 

semacam inilah yang dikenal dengan fiqh Al-Qur’an. 

Selanjutnya menurt Syaltut, apabila seseorang menyelidiki 

persoalan ayat-ayat hukum akan menemukan suatu kesimpulan 

berupa sejumlah ciri-ciri yang tidak didapatinya selain dalam Al-

Qur’an yaitu ciri dalam menjelaskan hukum-hukumnya. Ciri-ciri 

khusus itulah menurutnya merupakan metode Al-Qur’an dalam 

menjelaskan hukum-hukumnya, yaitu: 

Pertama, sebagian dari ayat-ayat hukum telah jelas dan tegas 

maknanya, maka ayat-ayat tersebut bukan lapangan ijtihad. 

seperti ayat tentang wajib sembahyang, zakat, ayat-ayat tentang 

kewarisan, pelarangan zina dan lainnya. Sebagian ada ayat-ayat 

yang belum jelas maksudnya, dan karena itu ayat-ayat semacam 

itu dapat menjadi titik perbedaan pendapat, dan merupakan 

lapangan ijtihad. 

Kedua, keterangan-keterangan  yang dibawa  Al-Qur’an tidak 

seperti yang terdapat dalam undang-undang buatan manusia, 

yaitu dengan menyebut perintah dan larangan tanpa disertai gaya 

tarik atau peringatan dan ancaman, tetapi Islam menjadikannya 

dengan berbagai macam cara, yang dengan cara-cara itu dapat 

diciptakan dalam jiwa si penerima, perasaan keagungan, 

kesadaran, kesenangan, dan perasaan akan adanya faedah yang 

akan segera atau akan datang kemudian. 

Ketiga, Al-Qur’an dalam menyebut ayat-ayat hukum tidak  

mempergunaakan metode seperti yang dipakai dalam buku-buku 

karangan manusia yang menyebutkan segala hukum yang 

berhubungan dengan suatu masalah di satu tempat tertentu, 

kemudian tidak mengulanginya kecuali pada kesempatan-

kesempatan tertentu, tetapi Al-Qur’an memisahkan ayat-ayat 

hukum itu diberbagai tempat. Hukum-hukum mengenai talak, 

penyusunan dan hukum-hukumnya, yang berhubungan dengan 

minuman keras, didapati di antara hukum-hukum yang berkaitan 

dengan peperangan dan persoalan anak yatim. Misalnya Firman 

Allah swt,: “Mereka bertanya kepadamu tentang minuman keras” 
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yang terdapat dalam surat Al-Baqara 216-248. Pada hal ayat 

sebelumnya membicarakan peperangan dan orang-orang murtad, 

sedangkan ayat-ayat sesudahnya mengenai anak-anak yatim dan 

mengawini wanita-wanita musyrik. 

Empat, sebagian besar dari hukum-hukum dalam Al-Qur’an 

tidak terperinci, dengan menyebut peristiwa dan diikuti 

keterangan-keterangan satu persatu, tetapi Al-Qur’an lebih 

mengutamakan secara garis besar, dan dalam banyak hal hanya 

dengan memberi isyarat saja terhadap maksud syari’at itu. Setelah 

itu diberi kesempatan kepada para mujtahid untuk mengambil 

pengertian dan istimbath sesuai dengan kaidah umum dan 

maksud syari’ah.185 

2. Sunnah 

Syaltut menentang pandangan sebagian orang yang tidak mau 

menggunakan hadis nabi saw, sebagai sumber tasyri’ setelah Al-

Qur’an. Mereka mengatakan bahwa Al-Qur’an dengan petunjuknya 

yang berbagai ragam, isyarat-isyaratnya, dan perbuatan kaum 

muslimin dari generasi ke generasi, cukup kiranya untuk 

menjelaskan hukum-hukum Tuhan.186 Selanjutnya Syaltut 

menegaskan bahwa para ulama telah menetapkan Sunnah berupa 

ucapan dan perbuatan yang cukup banyak itu sebagai hukum 

Syari’at yang tetap, dan mereka pun berpegang pada Sunnah 

dalam menjelaskan Al-Qur’an yang ersifat umum, untuk memberi 

syarat yang mutlak dan seterusnya.187 Pandangannya tersebut 

didasarkan pada Al-Qur’an surat al-Hasyar: 7, An-Nisa:  59, 65 dan  

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal. 

Ulama juga telah sepakat menempatkan Sunnah sebagai 

sumber tasyri’ yang kedua setelah Al-Qur’an, dan tidak ada tempat 

bagi Sunnah mengenai sesuatu hukum kalau sudah ada nash 

yang tegas dari Al-Qur’an. Perbedaan status ini disebabkan 

 
185 Muhmud Syaltut, Islam, Aqidah wa Syari’ah,  Ibid., h. 493-497 
186 Muhmud Syaltut, Islam, Aqidah wa Syari’ah,  Ibid., 
187 Muhmud Syaltut, Islam, Aqidah wa Syari’ah,  Ibid., h. 506 
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perbedaan di antara keduanya. Perbedaan itu disebabkan oleh 

hal-hal: 

Pertama, Al-Qur’an telah diambil oleh rasul sebagai kitab, 

ditulis, diatur ayat-ayatnya dan surat-suratnya seperti yang 

diperintahkan oleh Allah, sedangkan Sunnah tidak diperlakukan 

sebagai kitab, dan tidak ditulis kecuali sedikit saja, bahkan ada 

larangan untuk menuliskannya dan cukup dengan 

menghapalkannya dalam hati. 

Kedua, Al-Qur’an disampaikan kepada kita dengan cara 

mutawatir, baik secara hapalan maupun tertulis, sedangkan 

Sunnah disampaikan kepada kita sebagaian besar dengan jalan 

riwayat berorangan dan tidak mutawatir kecuali sedikit. 

Ketiga, Al-Qur’an tidak pernah disampaikan dalam bentuk 

artian saja dan hal itu terlarang sama sekali, sedangkan Sunnah 

diperbolehkan demikian, dan banyak di antara Sunnah 

disampaikan hanya dalam bentuk artian saja. 

Keempat, para sahabat bila berselisih tentang bacaan Al-

Qur’an, selalu bertanya kepada nabi, nabi menentukan 

keputusannya dengan menetapkan salah satu dari dua macam 

bacaan tersebut atau membolehkan kedua-duanya, sedangkan 

Sunnah tidak berlaku hal-hal seperti itu sama sekali.188 

Dalam pandangan Syaltut, tidak semua sunnah merupakan 

syari’at atau sumber syari’at. Ada yang syar’i dan ada pula yang 

gairu syar’I. Adapun perbuatan, ucapan dan pentapn Rasul yang 

bukan syari’at adalah: Pertama, Mengenai apa yang dibutuhkan 

oleh manusia seperti makan, tidur, berjalan, tawar menawar dalam 

jual-beli, dan sebagainya. Kedua, hal-hal yang merupakan 

pengalaman dn adat kebiasaan perseorangan atau masyarakat, 

seperti terjadi dalam persoalan pertanian dan  kedokteran. Ketiga, 

hal-hal yang menyangkut urusan manusia yang ada hubungannya 

dengan kondisi-kondisi tertentu, seperti pembagian penempatan 

 
188 188 Muhmud Syaltut, Islam, Aqidah wa Syari’ah,  Ibid., h. 507-508 
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tentara dalam front pertempuran, pemusatan tentara pada front 

tertentu, bersembunyi, menyerang dan lain sebagainya.  

Adapun sunnah yang digolongkan sebagai syari’at atau 

sumber syari’at yaitu: 

Pertama, Apa yang berasal dari Nabi dalam arangka 

penyampaian (tabligh) dalam kedudukan beliau sebagai Rasul, 

seperti menjelaskan kemujmahan dalam al-Qur’an atau 

mengkhususkan yang umum, menjelaskan ibadat, atau perihal 

halal dan haram. Hal-hal seperti itu adalah syari’at umum, sampai 

hari kiamat, dan bila ada sesuatu yang dilarang, maka manusia 

harus menghindarinya.  

Kedua, sesuatu yang berasal dari rasul dalam kedudukannya 

sebagai Imam dan kepala pmerintahan bagi umat Islam seperti: 

pengiriman tentara untuk berperang, mengeluarkan uang dari bait 

al-Mal untuk berbagai keperluan pengangkatan hakim dan wali-

wali. Hal-hal seperti itu bukanlah syari’at umum, tidak boleh 

dilakukan kecuali dengan izin dari kepala pemerintahan (imam), 

dan tidak boleh seseorang melakukan sesuai kehendak hatinya 

dengan alasan Nabi saw. melakukannya atau menuntut supaya 

dilakukan.  

Ketiga, segala sesuatu yang berasal dari Nabi dalam 

kedudukan beliau sebagai hakim, maka beliau seperti halnya 

tugas Rasul,adalah menyampaikan hukum-hukum dari Tuhan , 

dan beliau adalah kepala pemerintahan masyarakat Islam yang 

mengatur urusan mereka dan menggariskan politik kaum 

muslimin. Demikian pula tugas Nabi sebagai hakim yang 

memutuskan perkara dengan memperhatikan bukti-bukti, sumpah 

atau keengganan bersumpah. Hukum-hukum tersebut bukanlah 

syari’at umum yang dapat dipraktekkan oleh seseorang yang 

didasarkan bahwa bahwa hal-hal tersebut datang atau berasal dari 

Rasul, tetapi setiap orang terikat pada ketentuan-ketentuan 

hukum pemerintah,oleh karena Rasul dalam permasalahan seperti 

yang dijelaskan di atas beliau  bertindak sebagai hakim. 

3. Ra’yu 
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Ra’yu dijadikan sebagai sumber tasyri’ menurut Syaltut didasarkan 

pada: 

Pertama, ketetapan dalam al-Qur’an mengenaiprinsip 

musyawarah. “wa amruhum syura bainahum”  

Kedua, al-Qur’an memerintahkan supayasesuatu yang 

dipertentangkan dikembalikan (diselesaikan) oleh ulil amri dan 

orang-orang yang dikaruniai pengertian dan kebijaksanaan serta 

cara-cara meengambil hukum (istimbath) 189  

Ketiga, Terbukti dengan penetapan Rasul saw. terhadap 

perbuatan para sahabat yang diutus ke daerah-daerah baru yang 

mempergunakan ijtihad dan pikiran mereka dalam menyelesaikan 

masalah-masalah yang tidak ditentukan hukumnya dalam al-

Qur’an dan Sunnah.190 

Menurut Syaltut, ada dua bentuk ijtihad, yaitu: 

Pertama, Ijtihad Jama’i yaitu ijtihad yang dilakukan melalui 

jalan musyawarah (secara kolektif). Inilah yang dikenal dengan 

ijma’ sebagai sumber hukum di kalangan ahli fiqh. 

Kedua, bentuk ijtihad ini, menurut Syaltut telah muncul dalam 

jumlah yang masih terbatas pada sat pemerintahan Abu 

Baaaaaaakar dan Umar bin Khattab. Akan tetapi setelah kedua 

pemerintahan ini berlalu, terutama setelah usman bin Affan wafat, 

muncullah kelompok yang saling bermusuhan. Akibatnya, ijtihad 

pribadilah yang paling menonjol, itupun prinsip-prinsipnya banyak 

didasarkan atas perselisihan mereka. Oleh karena itu, menurut 

Syaltut hanya pada masa pemerintahan Abu Bakar dan umarlah 

satu-satunya masa yang memungkinkan menggambarkan ijtihad 

yang sesungguhnya sebagai sumber ijtihad bersama(Ijtihad 

jama’i).  

Adapun ijtihad jama’i yang menggambarkan sebagai 

kesepakatan seluruh mujtahid, yang dipandang sebagai sumber 

 
189 Q.S. an-Nisa’ : 83 
190 Muhmud Syaltut, Islam, Aqidah wa Syari’ah,  Op., Cit., h. 553 
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hukum yang mengikat hanya merupakan teori belaka dan tidak 

akan dapat terwujud dalam kenyataan. Sebab menurut Syaltut, 

untuk mewujudkan ijma’ dalam kenyataan harus memenuhi 

syarat-syarat tertentu, yang antara lain dikatakan bahwa: 

1. Pelaku ijtihad harus menguasai alat-alat kelengkapan 

pembahasan dan penelitian baik penguasaan terhadap 

bahasa Arab maupun pengetahuan tentang ruh (jiwa) syari’at 

serta kaedah-kaedah yang umum; 

2. Harus diketahui jumlah mujtahid dan tempat tinggal mereka; 

3. Diketahui pendapat masing-masing tentang masalah yang 

menjadi topik pembahasan dan penelitian; 

4. Tercapai kesepakatan mereka atas satu pendapat.191 

Fatwa-fatwa Mahmud Syaltut 

Dalam muqaddimah bukunya al-Fatawa, Mahmud Syaltut 

menjelaskan tentang fatwa dalam al-qur’an, bahwa Allah dalam 

menjelaskan hukum-hukum yang tercantum dalam al-Qur’an 

melalui dua sistem yakni: Pertama, menerangkan hukum tanpa 

didahului oleh permsalahan dan yang kedua, menjelaskan hukum 

yang didahului oleh berbagai pertanyaan kepada Rasulullah saw.  

Syaltut dalam memberikan fatwa tidak terikat pada satu 

mazhab dari seseorang ahli fiqh. Ia hanya terikat pada al_qur’an 

dan hadis-hadis Nabi serta kaedah-kaedah umum (al-Qawaid al-

Kulliyah).192 

Di bawah ini akan dijelaskan beberapa fatwa Syaltut dalam 

kitabnya al-Fatawa,193 yakni: 

 

 
191 Muhmud Syaltut, Islam, Aqidah wa Syari’ah,  Ibid., h.  554 
192 Mahmud Syaltut, al-Fatawa, (Kairo: Dar al-Qur’an, t.th), h. 5-16 
193 Al-Fatawa adalah sebuah buku kumpulan dari berbagai fatwa dan 

hukum sebagai jawaban Mahmud Syaltut terhadap persoalan-persoalan 
yang diajukan kepadanya. Sebagian dari fatwa-fatwanya juga dimuat dari 
berabagai media seperti surat kabar atau majalah dan sebagian lainnya 
disiarkan lewat radio. Lihat 193 Mahmud Syaltut, al-Fatawa, Ibid., 
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1. Fatwanya tentang Masalah Pertunangan 

a) Hubungan antara yang pelamar dan yang dilamar 

Pertanyaan yang diajukan dalam masalah ini adalah sejauh mana 

syara’membolehkan pergaulan anatara mereka yang telah 

bertunangan? Bolehkah mereka itu saling berciuman? 

Syaltut menjawab bahwa pertunangan hanya sekedar 

peresetujuan awal bahwa wanita akan menjadi istri sipelamar, 

demikian juga se baliknya. Akibat dari persetujuan ini maka haram 

bagi orang lain untuk melamar wanita tersebut, berdasarkan hadis 

Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim yang artinya: 

“Haram bagi seorang mukmin membeli barang yang sudah dibeli 

oleh saudaranya, dan tidak halal seorang mukmin melamar 

tunangan saudaranya, kecuali kalau pertunangan itu sudah 

diputuskan”.194 

Menurut Syaltut, bahwa sesungguhnya akad nikah bukanlah 

pertunangan, demikian pula sebaliknya, baik menurut syara’ 

maupun adat istiadat. Oleh karena itu pertunangan dan membaca 

al-Fatihah sesudah pertunangan bukanlah berarti akad nikah yang 

membolehkan kedua calon melakukan hubungan suami isteri. 

islam, kata Syaltut, membolehkan calon suami isteri berkenalan 

satu sama lain untuk menumbuhkan saling pengertian antara 

keduanya, namun yang dibenarkan adalah melihat secara sopan, 

berbicara dan bergaul dalam batas-batas tertentu di bawah 

pengawasan kaum kerabat. 

b) Membatalkan Pertunangan 

Pembatalan pertunangan karena calon suami secara nyata dan  

jelas termasuk orang yang tidak baik dan mempunyai budi pekerti 

yang jelek,maka pembatalan itu menurut Syaltut dianjurkan oleh 

syara’ sebagai pencegahan dan menghindarkan bahaya yang sulit 

dihilangkan, dimana keluarga yang dibina akan selalu goyah dan 

 
194 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah Jilid II, (Beirut : Dar al-Fikr,1983),h.23 
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goncang, saling curiga dan dendam. Adapun pembatalan 

pertunangan karena ada calon yang lebih kaya atau lebih tinggi 

kedudukannya, kata Syaltut haram hukum di sisi Allah swt. Juga  

tindakan tersebut mencemarkan nama baik keluarga dan 

menjadikan wanita sebagai barang dagangan yang dijual 

dipasaran dengan penawaran tinggi, di samping merupakan 

pelanggaran terhadap janji yang diharamkan Allah.195 

2. Fatwanya tentang Perkawinan di bulan Muharram 

Bagaimana hukum kawin  dalam bulan muharram?  apakah halal 

atau haram ?  Sebab dalam menyelesaikan permasalahan ini, 

Muhammad Syaltut mengeluarkan fatwanya bawa bulan 

muharram dalam Islam menurutnya adalah salah satu bulan 

haram, dimana Allah sangat mencela orang yang melakukan  

maksiat dan kezaliman pada bulan itu, bila dibandingkan dengan 

bulan-bulan lainnya. Jadi bukan bulan yang tidak menguntungkan 

untuk berbuat baik. Perkawinan sebagai perbuatan  yang sangat 

baik dan penting untuk memelihara dan melanjutkan keturunan. 

Oleh sebab itu, Islam sama sekali tidak ada sangkut pautnya 

dengan pandangan yang mengatakan bahwa perkawinan dalam 

bulan itu mendatangkan ketidak bahagiaan. Pandangan semacam 

itu disebabkan oleh faktor keterbelakangan pikiran yang masih 

menerima takhyuldan khurafat yang bertentangan dengan Islam. 

Dan juga disebabkan faktor fanatisme yang berlebihan  yang 

berkembang disementara golongan Islam sejak akhir 

pemerintahan khulafa’ al-Rasidin. Bagi mereka bulan muharram 

adalah bulan terjadinya tragedi yang sangat disesalkan  oleh 

segenap umat Islam, yaitu 10 Muharram (gugurnya Husain ibn Ali 

r.a). Karena golongan ini terlalu fanatik, sehingga mereka jadikan  

bulan itu seluruhnya adalah bulan berkabung, penuh kesedihan 

dan keperihatinan. 

3. Keuntungan Syarikat-Syarikat Koperasi 

 
195 Mahmud Syaltut, al-Fatawa, Op., Cit., h. 257-261 
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Syarikat Koperasi memberi keuntungan tahunan kepada 

pemegang saham dengan bagian tertentu. Apakah ini haram ? 

Syarikat-syarikat ini juga menentukan sebgain keuntungkannya 

untuk kemaslahatan umum. Apakah bagian ini dianggap oleh 

pemegang saham sebagai bagian dari zakat ? 

Menurut Syaltut, meemasukkan Syarikat-syarikat Keperasi 

kedalam Mudharabah, dan melakukan syarat shnya  mudharabah 

itu terhadap syarikat koperasi adalah satu hal yang perlu ditinjau 

lagi. Sebab perserikatan koperasi, baik dagang maupun industri, 

modalnya adalah  dari beberapa orang dengan jalan saham, yang 

memutar modal dan yang mengerjakan pekerjaan dagang atau 

industri itu adalah pegawai yang digaji secara tertentu sesuai 

dengan imbangan pekerjaannya. Kalaupun pemilik modal itu 

bekerja, maka ia tidak bekerja berdasarkan ketentuan sahamnya, 

tetapi menurut ketentuan pegawai seperti pegawai lainnya, yang 

tidak  memilikisaham. Dengan demikian sudah hilang unsur 

mudharabahnya seperti yang dibicarakan oleh ahli fikih, yaitu satu 

pihak memberikan uangnya dan pihak yang lain lagi memberikan 

tenaganya. 

Apabila syarikat itu adalah didirikan untuk selamanya, dan 

pendirinya sudah memandang bahwa keuntungan harus dibagi 

dengan tetap menurut imbangan  sahamnya untuk gaji pegawai, 

penambahan modal, amal kebaikan dan untuk pemegang sahan 

sendiri, maka semuanya itu adalah baik, tidak ada penganiayaan 

dan pemerasan  terhadap seseorang. Bahkan semuanya 

mengandung manfaat dan menggerakkan semangat bekerja 

kepada kaum buruh dan pegawainya yang telah sempit lapangan 

pekerjaannya kalau tidak ada syarikat tersebut. 

Dengan demikian syarikat koperasi bukanlah menjalangkan 

riba, yang mengambil kesempatan untuk memeras  rakyat yang 

sedang kesempitan,  dan bukan pula termasuk dalam 

mudharabah yang dikenal dalam buku-buku fikih, sehingga ia 

menjadi tidak sah karena menentukan keuntungan, andaikata 

syarat mudharabah yang dibuat oleh para fuqaha itu dapat 

diterima. 
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Adapun hukum menganggap bahwa bagian pemegang saham 

yang ada di dalam  bagian yang dibagikan untuk kebaikan, itu 

sebagai zakat wajib hartanya, maka karena harta itu miliknya dan 

syarikat hanya sebagai wakil dalam membagian harta pemilik 

modal untuk kepentingan umum menurut ketentuan syara’, maka 

pemegang saham boleh meniatkannya untuk zakat. Dan 

perserikatan tidak perlu tahu niat itu, karena pemegang saham 

tersebut yang mempunyai zakat. Dan niat ibadah itu terserah 

kepada dirinya, bukan kepada orang lain. 

Oleh karena itu, apabila niat itu datang setelah 

dikeluarkannya harta, maka itu bukan ibadah  zakat, akan tetapi 

hanya sebagai ibadah sunnat. Sebaliknya diniatkan lebih dahulu 

baru dikeluarkan bagian dari syarikat, maka ia merupakan zakat. 

Apabila yang dikeluarkan itu sama dengan zakat wajibnya, maka 

zakatnya telah lunas, sebaiknya jika kuran, wajib ditambah. Dan 

bila yang dikeluarkan itu lebih banyak dari batas wajib zakat, maka 

sisanya merupakan ibadah sunat yang akan mendapat pahala 

tersendiri.196 

4. Tabungan Bank Tabungan Pos 

Apakah syara’ menghalalkan seorang Islam mengambil bagiannya 

dari keuntungan-keuntungan bank tabungan pos ? 

Menurut Syaltut, sesuai dengan hukum-hukum Islam dan 

qaidah-qaidah fikih yang benar, bahwa keuntungan bank tabungan 

pos itu halal dan tidak ada keharaman padanya, karena uang yang 

ditipkan itu bukanlah pemiliknya meminjamkan kepada bank 

tabungan pos, dan bukan pula bank tabungan pos meminjam dari 

pemiliknya. Akan tetapi pemiliknya menyodorkan kepada jawatan 

pos itu dengan kemauan sendiri, dan dengan pengharapan 

sudihlah kiranya jawatan itu menerimanya. Kemudian jawatan 

mengambil hasil dari uang yang ditipkan kepadanya itu dengan 

 
196 Mahmud Syaltut, al-Fatawa, Ibid., h. 320-322 
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perdagangan yang jarang sekali kalau tidak, boleh dikatakan tidak 

pernah menderita  rugi. Dan maksud dari penitipan itu: 

1. Memelihara uangnya dari sia-sia dan membiasakan dirinya 

untuk menabung dan menghemat; 

2. Menolong jawatan itu dengan menambah modalnya, agar 

supaya menjadi lebih luas daerah penghubungannya, dan 

lebih banyak keuntungannya, sehingga dapat mengambil  

manfaat oleh buruh-buruh dan pegawai-pegawainya. 
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BAB  IV 

METODE ISTIMBAT HUKUM 

 

 

 

 

A. Tajdid, Langkah-Langkah dan Pengertiannya dalam Islam 

alam literatur fiqh, istilah tajdid merupakan unsur utama 

bagi upaya pembaharuan hukum Islam. Ketika hukum 

Islam mengalami staknansi sebagai akibat dari perubahan 

dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, 

maka kehadiran dan keberadaan tajdid sangat penting artinya 

dalam upaya mengatasi staknansi dan ketimpangan hukum 

tersebut. Oleh karena itu kegiatan tajdidi hendaknya berlanjut 

secara kontinyuitas dan berkesinambungan seiring dengan 

perubahan kondisi, waktu, ruang, dan tempat. Dalam hubungan 

ini, Rasulullah saw. mengemukakan bahwa  setiap awal seratus 

tahun harus ada seorang mujaddid atau pembaharu yang akan 

memperbaharui pemahaman keagamaan kita, sebab dalam 

D 
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kurung waktu seratus tahun atau satu abad itu tidak menuntup 

kemungkinan pemahaman keagmaan kita melenceng dan 

mengalami distorsi dalam perjalanannya. 

Oleh karena itu kegiatan tajdid ini sudah ada semenjak 

kedatangan Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw 1419 tahun 

yang lalu. Bahkan boleh dikatakan bahwa Rasulullah sediri adalah 

mujaddid pertama dalam Islam, karena beliau telah berhasil 

merombak kejahiliahan orang Arab menjadi suatu bangsa yang 

agung dalam lintasan sejarah.  

Islam adalah agama yang hidup, dalam perjalanannya 

bergelut  dan bergerak seiring dengan gerak dan dinamika 

kehidupan sosial. Dari sini kemudian timbul berbagai  perobahan 

dan perkembangan dalam kehidupan masyarakat. Dengan gerak 

dan dinamika tersebut, Islam mampu memandu dan membimbing 

umatnya kearah yang lebih baik, karena didukung oleh semangat 

ijtihad para mujaddid untuk senantiasa melakukan tajdid, atau 

pembaharuan dalam berbagai hal, agar tuntutan dan kebutuhan 

masyarakat pada setiap kondisi dan tempat senantiasa selaras 

dan sesuai dengan tuntutan zaman.  

Tajdid adalah tradisi klasik Islam. Nasikh dan mansukh dalam 

al-Qur’an merupakan tanda bahwa Allah melakukan tajdid demi 

kemaslahatan hambanya, Rasul pun tidak mau ketinggalan dalam 

hal ini. Perubahan kiblat dari Bait al-Maqdis ke Ka’bah (Masjidil 

Haram), pelarangan ziarah kubur lalu kemudian dibolehkan 

kembali adalah contoh tajdid yang dilakukan oleh rasul. Hal yang 

sama juga dilakukan oleh Imam Syafi’i, yaitu melakukan tajdid 

yang kemudian melahirkan qaul qadim dan qaul jadidnya. Dari sini 

timbul pertanyaan bahwa apakah dalam rentang waktu  semenjak 

Rasulullah saw. wafat -- yang di dalamnya muncul sejumlah 

perubahan dan perkembangan seperti terjadinya revolusi industri, 

renaisance, munculnya orde lama dan orde baru, -- sampai 

munculnya era reformasi dan orde kabinet kerja sekarang ini 

merupakan masa yang teramat panjang. Masihkah kita harus 

bertahan dengan produk-produk lama dalam hukum Islam?” Untuk 
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menjawab pertanyaan tersebut, perlu dikemukakan lebih dahulu 

tajdid itu apa dan bagaimana langkah–langkah operasionalnya. 

Pengertian 

Secara bahasa kata “tajdid” diambil dari kata “jaddada” yujaddidu, 

tajdid”. yang berarti memperbaharui atau pembaharuan. Pada 

perkembangan selanjutnya para ilmuan kontemporer 

menerjemahkannya dengan menggunakan istilah reaktualisasi, 

modernisasi dan lain-lain sebagainya. 

Kata tajdid di kalangan ulama klasik dan kontemporer 

memiliki polarisasi dikalangan mereka. Al-Manawi,197 mengatakan 

bahwa tajdid berarti menginterpretasikan. Dalam arti dapat 

menjelaskan mana al-sunnah dan mana al-Bid’ah, serta 

menghancurkan ahli bid’ah dan merendahkannya. Berbeda 

dengan al-Manawi, al-Alqami menyatakan bahwa tajdid adalah 

menghidupkan kembali amal perbuatan yang berasal dari al-

Qur’an dan al-Sunnah yang telah terlupakan atau punah, serta 

dapat memerintahkannya berdasarkan keduanya.198  Dalam 

kesempatan yang lain, al-Manawi menjelaskan bahwa tajdid 

adalah upaya merektualisasi hukum syari’at yang telah terkubur, 

menghidupkan kembali rambu-rambu al-Sunnah serta ilmu-ilmu 

agama baik yang zahir maupun yang batin. Kedua pendapat al-

Manawi tersebut diamini oleh K.H. ahmad Basyir.199 

Sementara Quraisy Shihab mengemukakan bahwa kata tajdid 

berarti memperbaharui atau menyegarkan kembali yang telah 

terlupakan, meluruskan yang keliru, dan memberi solusi serta 

interpretasi baru dari ajaran agama.200  Sementara Ali Yafie  

berpendapat bahwa tajdid merupakan upaya menerapkan norma-

 
197 Abd. Rauf al-Manawi Faidul Qadir Syarh al-Jami’ al-Shagir, ( dar al-

Fikr t.t.), h..281 
198 Abd. Rauf al-Manawi Faidul Qadir Syarh al-Jami’ al-Shagir,  Ibid.,  
199 Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atau Persoalan Keislaman ( Bandung: 

Mizan,1994 ) h. 255-256 
200 Moh. Wahyuni Nafis, Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 tahun prof. 

Dr. Munawwir Sadzali MA, ( Jakarta : Paramadina, 1995 ), h. 332 
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norma agama atas realitas sosial untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dengan berpatokan kepada dasar landasan yang telah 

diletakkan oleh agama melalui proses pemurnian yang dinamis. 

Tajdidi merupakan suatu ruang yang luas dalam hal 

memperbaharui cara memahami, menginterpretasi, 

mereformulasi, ajaran-ajaran agama yang berada pada sisi ruang 

ijtihad.201  

Sementara Harun Nasution mengatakan bahwa pembaharuan 

searti dengan modernisasi, yang mengandung arti pikiran, aliran, 

gerakan, dan usaha untuk merobah faham-faham, adat istiadat, 

institusi-institusi lama, dan sebagainya, untuk disesuaikan dengan 

nuansa baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi modern.202 

Siapa yang Disebut Mujaddid dan Berapa Jumlahnya 

Untuk mengetahui siapa mujaddid itu, maka yang perlu diketahui 

lebih dahulu adalah ciri-ciri utama seorang mujaddid itu. al-

Allamah al-Manawi mengajukan ciri-ciri mujaddid, yaitu: mampu 

mengemukakan argumen kuat terhadap masalah, membela al-

Sunnah, memiliki bakat untuk membedakan antara yang syubhat 

dan yang muhkamat, memiliki daya yang kuat untuk melakukan 

istimbat terhadap segala hakekat yang bersumber dari teks, 

isyarat dan dilalah al-Qur’an.203 Selanjutnya al-Manawi 

melanjutkan pembahasannya dengan menyebutkan syarat-syarat 

mujaddid, yaitu  muncul setiap seratus tahun, diakui oleh semua 

kalangan, membela al-Sunnah, memiliki berabagai bidang ilmu 

pengetahuan, dan lain-lain.204 

 
201 Moh. Wahyuni Nafis, Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 tahun prof. 

Dr. Munawwir Sadzali MA, Ibid., h. 304   
202  Harun Nasution, , Pembaharuan dalam Islam: SejarahPemikiran 

dan Gerakan, Loc., Cit., h. 11 
203 Abd. Rauf al-Manawi Faidul Qadir Syarh al-Jami’ al-Shagir, Op. Cit., 

h. 10 
204 Abd. Rauf al-Manawi Faidul Qadir Syarh al-Jami’ al-Shagir,  Ibid., h. 

282 
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Berapa jumlah mereka (mujaddid) dalam setiap kurun, hal ini  

masih diperselisihkan. Kata” Man” yang bermakna siapa mujaddid 

itu, jawabannya dapat berlaku untuk satu orang atau lebih. al-

Manawi menjelaskan bahwa boleh ajdi mujaddid itu terdiri atas 

satu orang atau satu kelompok jama’ah (mufradan au 

muta’addidan). Namun jumhur ulama menetapkan bahwa 

mujaddid itu hanya satu orang dalam satu waktu. Pernyataan ini 

juga dilansir oleh al-Suyuti dalam ucapannya. “ wakaunuhu fardan 

huwa al-Masyhuru.”205 

Mengenai siapakah yang pernah tercatat sebagai mujaddid, 

Imam al-Sayuti dan Yusuf al-Qardhawi menyatakan: 

1. Mujaddid abad pertama adalah Khalifah Umar Ibn Abd. Aziz 

(w.101 H) 

2. Mujaddid abad kedua adalah Muhammad Ibn Idris as-Syafi’i 

(w. 204 H ) 

3. Mujaddid abad ketiga ada beberapa keragaman pendapat 

karena muncul lebih dari satu tokoh, yaitu Abu Hasan al-

Asy’ari ( w. 24 H), atau Abu al-Abbas ibn Suraij ( W. 306 H), 

atau Imam an_nasai perawi Hadis ( w. 303 H ).  

4. Mujaddid abad keempat, adalah al-Qadi Abu Bakar al-

Baqillani ( w. 403 H ),atau Abu Hamid al-Isfirayini 9 w. 406 

H) 

5. Mujaddid abad kelima, Abu Hamid al-Ghazali ( w. 505 H ) 

6. Mujaddid keenam, ada yang menyebut Imam al-Fakhrurrazy 

(w. 606 H) atau imam Rafi (w. 623 H). 

7. Mujaddid abad ketujuh, Ibnu daqiq al-Ied(w. 703). 

8. Mujaddid abad kedelapan, Sirajuddin al-Bulqini ( w. 805 H ) 

atau al-Hafiz Zainuddin al-Iraqi (w. 808 H ). 

9. Mujaddid abad kesembilan, diakui sendiri oleh Imam Suyuti 

bahwa dirinyalah sebagai mujaddid abad tersebut, dengan 

 
205 Abd. Rauf al-Manawi Faidul Qadir Syarh al-Jami’ al-Shagir, Ibid.,  
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ucapan beliau, “Wa hazihi tasi’at al-mi-ina qad....wa qad 

roajautu an-nanii al-mujaddidu” 206 

10. Mujaddid abad kedua belas, menurut Yusuf al-Qardawi, 

adalah Ahmad ibn abd-Rahman atau yang dikenal dengan 

Syah waliyullah al-Dahlawi, (w.1176H ). 

11. Mujaddid abad ketiga belas, adalah Ali al-Syauqany ( w. 

1255 H ). 

12. Mujaddid pada abad modern ( Abad 18....) Yusuf al-Qardawi 

menetapkan bahwa Sayyid Jamaluddin al-Afghani ( w. 1897 

H ), Syekh Muhammad Abduh ( w. 1905 M ), Sayyid Rasyid 

Ridha ( w. 1935 M).207 

Ketetapan al-Suyuti dan al-Qardawi di atas, berdasarkan 

pendapat yang menyatakan bahwa pengertian “man” adalah 

mufrad, namun ada pendapat yang menyatakan bahwa mujaddid 

bisa saja muncul secara bersamaan dalam satu masa. Hal itu 

memungkinkan karena makna dan pengertian “man” pada hadis 

Nabi, juga berarti jamak. Jadi mujaddid bisa muncul dalam satu 

periode yang sama dalam bidang yang berbeda, baik fiqh, hadis, 

aqidah, kemasyarakatan, dan lain-lain.  

Mengutip dari Jami” al-Usul, al-Manawi merinci mujaddid pada 

beberapa masa: Abad pertama, Umar ibn abd. Aziz dari segi 

pemerintahan, dalam bidang fikih Muhammad al-Baqir, al-Qasim 

ibn Muhammad, Salim ibnAbdullah, al-Hasan, dan Ibn Sirin. Dalam 

bidang ilmu Qiraat: ibnu Katsir. Dalam bidang ilmu Hadis, 

Muhammad ibn Syihab al-Zuhri. Abad kedua; al-Makmun dalam 

bidang pemerintahan, dalam bidang fikih Imam Syafi’i, al-lu’lu-i 

dari mazhab Abu Hanifah, Asyhab dari mazhab Malik, Ali ibn Musa 

al-Rido dari kelompok imamiah. dari bidang qiraat: al-Hadramy, 

dalam bidang hadis: Ibn Mu’in, bidang tasawwuf al-Kurkhy. Pada 

abad ketiga: al-Muqtadir dalam bidang pemerintahan, dalam 

 
206 Abd. Rauf al-Manawi Faidul Qadir Syarh al-Jami’ al-Shagir, Ibid., h. 

282 
207 Yusuf Qardawi, dkk, dasar Pemikiran Hukum Islam, diterjemahkan 

oleh Husain Muhammad, ( Jakarta: pustaka Firdaus, 1994 ), h.72-74 
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bidang fikih: Ibn Syuraih al-Syafi’i, al-Tohawi al-Hanafi, jalaluddin al-

hanbali, bidang ilmu kalam: al-Asy’ary, bidang hadis: al-Nasai. 

Pada abad keempat: al-Qadir dalam bidang pemerintahan, bidang 

fikih: al-Isfirayinial-Syafi’i, al-Khawarizmi al-hanafi, abd-wahhab al-

Maliki, dan al-Husain al-Hanbali. dalam bidang ilmu Kalam al-

Baqillany dan Ibn Farouk, dalam bidang Hadis: al-Hakim. Dalam 

bidang Tasawwuf: Sofyan al-Tsaury, dan seterusnya. 

Dengan demikian, sangat dimungkinkan adanya mujaddid 

lebih dari satu orang dalam kurun waktu yang bersamaan. Karena 

seseorang tidak mungkin memiliki kandungan persyaratan 

menjadi mujaddid selamanya, dalam artian bahwa seseorang 

menguasai aneka ragam ilmu yang diperlukan untuk tajdid, 

demikian halnya masalah yang perlu ditajdid juga tidak harus 

dalam satu permasalahan saja, tetapi banyak hal yang harus 

ditajdid, baik pada saat bersamaan, tempat yang sama, atau 

waktu yang berbeda atau tempat yang berbeda. Pernyataan 

serupa dibenarkan oleh al-Hafiz ibn Hajar.208  

Lapangan Tajdid dalam Hukum Islam 

Untuk mengetahui lapangan tajdid dalam hukum Islam, perlu kita 

meninjau kembali hadis Nabi tentang tajdid itu sendiri sehingga 

jelas duduk perkaranya. Hadis tersebut berbunyi:  

ة على رأس كل مائة  قال رسول لله ص م  ان الله تعالى يبعث لهذه الأم
 ابوداود والحا كم  والبيهقى عن ابى هريرة من يجدد لها دينها / رواه 

Artinya: “Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah Ta’ala 

akan membangkitkan orang yang mampu memperbaharui 

agamanya pada penghujung seratus tahun untuk umat ini.” 

(Rawahu Abu Dawud, al-Hakim, al-Baihaqi,dari Abu Hurairah).  

Kata “Dinaha” dalam hadis tersebut jika diteliti berarti agama, 

tentunya yang dimaksud adalah agama Islam. Islam itu sendiri 

sangat terkait dengan dua masalah utama: Aqidah dan Syari’ah, 

hadis yang tertera di atas ditafsirkan oleh pakar pembaharuan 

 
208 Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atau Persoalan Keislaman, Op. Cit., h. 

257 
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dalam penerapan bidang syari’ah. Pada hal pembaharuan dalam 

bidang aqidah adalah hal yang sangat fundamental. Oleh 

karenanya perlu ada juga tajdid dalam bidang aqidah yang 

merupakan pondasi utama dalam tajdid syari’ah. Dalam hadis 

yang lain, Nabi bersabda:  

جددوا ايمانكم اكثروا من قول لا اله الا الله ؛  قال رسول الله ص م ؛   
 رواه احمد والحكم عن ابى هريرة 

Artinya: “Rasulullah saw. bersabda: “Perbaharuilah iman kalian, 

dengan memper banyak mengucapkan kalimat tauhid“ Tuhan itu 

hanya Allah.” (HR. ahmad dan Hakim dari Abu Hurairah). 

Berdasar pada dua hadis tersebut di atas, maka akan muncul 

dua lapangan tajdid yakni: bidang aqidah dan bidang syari’ah. Dua 

sisi tajdid tersebut sangat penting bagi kita. Tajdid aqidah 

merupakan sisi defensif, sedang tajdid syari’ah adalah sisi 

opensifnya. Yang pertama untuk mempertahankan kemurnian 

ajaran, sedang yang kedua untuk memberi ruang gerak bagi 

dinamika kehdupan dalam rangka penerapan dan penjabaran 

asas-asas kepercayaan dan keimanan serta bimbingan 

keagamaan, nilai-nilai dasar moral keagamaan, dan patokan-

patokan norma keagamaan dalam tata pergaulan dan kehidupan. 

Oleh karena itu peran ijtihad sangat dipentingkan.  

Tajdid dalam bidang syari’ah harus bertitik tolak pada tajdid 

bidang aqidah ( Tajdid al-Iman), guna membangkitkan semanagat 

kemandirian, menopang kemerdekaan, dan melepaskan diri dari 

ketergantungan kepada pihak manapun,( terutama pihak Barat 

yang banyak ikut campur dalam reaktualisasi hukum Islam ). 

Tajdid al-Iman terkait dengan Qath’iyatud dilalah, karena 

masalah aqidah adalah masalah yang tidak bisa diijtihadkan. 

Olehnya itu Rasulullah secara tegas memberikan solusi dengan 

cara memperbanyak ucapan kalimat tauhid sekaligus juga dengan 

meneliti kembali ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan erat dengan 

aqidah.  

Masalah syari’ah, terdapat dua bagian; ada yang Qath’iyat al-

dilalah dan ada juga yang zanniyah al-dilalah, masalah yang kedua 

merupakan masalah yang terbuka lebar bagi manusia untuk setiap 
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saat dapat terjadi perubahan, --- mereaktualisasikannya sesuai 

dengan situasi dan kondisi -- tajdid dalam bidang inilah yang 

merupakan lahan untuk berijtihad.  

Menurut Yusuf Qardawi, antara ijtihad dan tajdid mempunyai 

hubungan yang sangat erat. Islam memandang ijtihad sebagai 

suatu cara memahami hukum-hukum al-Qur’an dan al-Sunnah. 

Namun demikian, tajdid bukan ijtihad, meskipun ijtihad 

merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan anatara satu dengan 

yang lain. Ijtihad lebih ditekankan pada bidang pemikiran dan 

bersifat ilmiah, sedangkan tajdid meliputi bidang pemikiran sikap 

mental dan bertindak, yaitu segi-segi yang tercakup dalam Islam 

yang meliputi: ilmu, iman, dan amal. 209  

Budaya manusia semakain lama semakin berkembang baik 

dalam bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi. 

Perkembangan yang sangat pesat akan menimbulkan banyak 

masalah.Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, maka lapangan 

tajdid dalam hukum Islam akan menjadi sangat luas pula dan 

mencakup banyak masalah baik yang bersifat syar’iyah ( 

pemahaman dan penerapan hukum yang bersifat zanni dan 

menjadi lapangan ijtihad), maupun yang bersifat ilmiah 

penyesuaian antara kepercayaan keagamaan dengan hasil-hasil 

temuan ilmiah yang mantap ), Atau juga dengan masalah-masalah 

ijtima’iyah (perkembangan tatanan masyarakat atau 

pelayanannya).  

Agar tajdid itu tidak melewati batas-batas aqidah dan 

keimanan yang bernuansa qath’iy al-dilalah, maka tajdid itu dibagi 

dalam dua bagian, yaitu tajdid urf dan tajidid syar’i. 

Tajdid urfi adalah suatu tajdid dimana penalaran manusia 

mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk menggarap dan 

mengembangkannya.  Pembaruan dalam ahal ini lebih bersifat 

teknis dalam hal-hal kemasyarakatan dan keduniawian seperti 

ekonomi, politik, teknologi, pendidikan dan sebagainya. yang tidak 

 
209 Yusuf Qardawi, dkk, dasar Pemikiran Hukum Islam, diterjemahkan 

oleh Husain Muhammad, Op. Cit., h. 84 
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langsung menyentuh asas-asas keimanan dan norma-norma dasar 

yang telah ditentukan secara pasti dalam ajaran Islam 

Tajdid syar’i adalah tajdid dimana penalaran manusia  

dibatasi oleh rambu-rambu kaedah pokok-pokok pemahaman 

ajaran agama yang biasa disebut Ushul al-Fiqh, Pada tajdid seperti 

ini kebebasan penalaran manusia telah dibatasi oleh aturan-

aturan dasar agama yang membentuk sistem keyakinan dan 

hukum syari’at seperti masalah halal dan haram, keabsahan amal 

menurut ajaran agama dan sebagainya. Dalam dua bidang tajdid 

inilah, ungkap Ali Yafie terkait peran para mujtahid.210  

Dengan adanya pembagian tajdid tersebut, maka perlu 

diketahui langkah-langkah dalam tajdid tersebut. yang perlu 

diketahui bahwa melakukan tajdid tanpa memahami cara-cara 

ijtihad yang benar sesuai dengan aturan, akan berakibat pada 

gersangnya tajdid.Karenanya, seorang mujaddid adalah seorang 

mujtahid. Hal ini bisa dipahami dan bisa ditinjau dari latar 

belakang sejarah, bahwa mereka yang disebut dan ditulis 

namanya dalam rentetan mujaddid adalah mereka para pelaku 

ijtihad yang jitu seperti Imam Syafi’i, Imam al-Ghazali, dan 

sebagainya. Oleh karena itu, dalam bertajdid perlu diikuti langkah-

langkah yang diperlukan. Langkah-langkah tersebut, sebagai 

berikut: 

Pertama, ijtihad Intiqa’i, yaitu suatu upaya bersungguh-

sungguh untuk memilih dan mentarjihkan salah satu pendapat 

ulama yang ditemukan dalam kitab-kitab lama, untuk kemudian 

dipilih pendapat terkuat dan dipandang lebih sesuai dengan 

kehendak syar’i, kemaslahatan ummat, dan kondisi  zaman. hal ini 

dilakukan untuk mengkaji ulang argumentasi dari satu pendapat 

dan menetapkan yang terbaik dan relevan dengan maqasid al-

Syar’iyah. Seleksi hukum-hukum ini dapat dilakukan dalam 

mazhab yang empat atau mazhab lainnya. Misalnya mengambil 

pendapat Hanafi dalam masalah wajib zakat pada setiap hasil 

 
210 Moh. Wahyuni Nafis, Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 tahun prof. 

Dr. Munawwir Sadzali MA, ( Jakarta : Paramadina: 1995), Op. Cit., h.303-305 
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bumi, mengambil pendapat Syafi’i dalam memberi zakat kepada 

Fakir miskin untuk kebutuhan hidupnya, dan mengambil mazhab 

Maliki dalam menetapkan bagian muallaf, atau dalam masalah 

bank susu, mengambil pendapat al-Laits daud ibn Ali, ibn hazam, 

yang mengatakan bahwa meneguk susu bagi bayi secara tidak 

langsung dari payudara Ibu, tidak menjadikan hubungan saudara 

susu, dan sebagainya. 

Kedua, ijtihad insya’i, yaitu suatu upaya sungguh-sungguh 

untuk menetapkan hukum baru dan orisinal, baik terhadap 

masalah yang baru maupun masalah yang lama. Jika ada 

masalah-masalah lama yang diperselisihkan oleh ulama, maka 

tidaklah menjadi keharusan untuk memilih satu dari pendapat 

mereka, tetapi tidak ada salahnya bagi yang memiliki otoritas 

untuk menetapkan pendapat yang sama sekali baru. Adanya 

perbedaan pendapat dalam satu masalah menunjukkan bahwa 

masalah tersebut dapat menerima sekian banyak pendapat 

alternatif, salah satunya adalah pendapat dari hasil tajdid dari 

mujtahid kontemporer.Jika dari masalah lama dapat timbul 

masalah baru, terlebih lagi terhadap masalah-masalah yang belum 

pernah terjadi pada masa lampau atau bahkan tidak terlintas 

dalam benak ulama klasik. Sebagai contoh, zakat profesi zakat 

surat-surat berharga, zakat buah-buahan selain kurma dan anggur 

seperti apel, mangga dan sebagainya.contoh lainnya; persamaan 

warisan antara laki-laki dan perempuan berbanding dua banding 

satu. ( dua perempuan, satu lak-laki ). dengan alasan bahwa lelaki 

sat itu adalah penanggung nafkah bagi keluarga.( anak isteri ) 

serta saudara perempuannya. Tetapi saat ini dimana tidak ada lagi 

keharusan nafkah ditanggung laki-laki, maka warisan selayaknya 

bisa dibagi sama atau dibagi rata dengan jalan saling 

pengertian.211 

 
211 Yusuf Qardawi, dkk, dasar Pemikiran Hukum Islam, diterjemahkan 

oleh Husain Muhammad, Op. Cit., h. 325-327 
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Selanjutnya bagi seorang mujaddid yang mujtahid hendaknya 

dalam memutuskan suatu masalah dapat melihat kepada 

maslahat yang ditimbulkan pada masalah tersebut, selanjutnya 

jika masalah itu sesuai dengan masalah bagi ummat, hendaknya 

mujaddid tersebut melihat kepada maqasid al-Syar’iyah, jika 

sesuai, maka hendaknya ditinjau kembali apakah masalah yang 

akan diputuskan sejalan dan relevan dengan semangat al-Qur’an 

dan al-Sunnah. Jika secara menyeluruh sudah dapat dipastikan, 

maka putuskanlah hukum bagi masalah tersebut. 

B. Sistem Istimbat: MUI, NU dan Muhammadiyah  

Institusi keagamaan yang mayoritas dianggap dapat mewakili 

Umat Islam dan berkembang di Indonesia pada saat ini adalah 

Majelis Ulama Indonesia  (MUI) yang selanjutnya disebut MUI, 

yakni suatu bentuk institusi keagamaan yang dimiliki pemerintah 

Indonesia, demikian pula Nahdatul Ulama (NU) yang selanjutnya  

disebut NU, merupakan bentuk institusi keagamaan  yang 

mengklaim sebagai salafus Salihih, dan Muhammadiyah. Bentuk- 

bentuk institusi keagamaan tersebut masing-masing mengklaim 

sebagai kelompok atau golongan pemurnian dan modernis. 

Basis yang ada pada masing-masing golongan tersebut, ada di 

berbagai kalangan, seperti masyarakat yang berlatar belakang 

pendidikan pondok pesantren, mereka kebanyakan berada di 

bawah institusi keagamaan NU, walaupun ada juga yang berbasis 

pendidikan perguruan tinggi. Kemudian masyarakat birokrasi, 

mereka lebih condong pada institusi keagamaan MUI, dan 

masyarakat yang berbasis pendidikan perguruan tinggi baik agama 

maupun umum, mereka kebanyakan berafiliasi dalam institusi 

keagamaan Muhammadiyah walaupun juga ada masyarakat 

tingkat pendidikan rendah.  

Sistem keagamaan yang dipergunakan oleh ketiga institusi 

keagaman ini sangat beragam dan variatif, hal tersebut terjadi 

karena latar belakang pendidikan yang mereka lalui walaupun juga 

karena faktor keturunan. Dari kalangan MUI misalnya, bahwa cara 

berfikir mereka bersifat akomodatif sebab kebanyakan mereka 



Usman Jafar 

 

149 |  

terikat oleh kebijaksanan pemerintah ( penguasa ), demikian 

halnya dengan NU yang kebanyakan anggotanya dari kalangan 

pondok pesantren dan pergurun tinggi, cara berpikir mereka begitu 

toleran terhadap berbagai pendapat ulama yang ada di kitab-kitab 

kuning ( klasik ) walaupun dari generasi mudanya juga 

menginginkan adanya keberanian untuk berfikir secara deduktif ( 

mengkaji langsung dari sumber aslinya ). Demikian pula dari 

golongan Muhammadiyah sangat menganjurkan  kepada umatnya 

untuk selalu menggali permasalahan dari sumber aslinya, yakni Al-

Qur’an dan Hadis Nabi Saw,. 

Cara berpikir dari ketiga  Institusi keagamaan tersebut 

dikategorikan sebagai sistem istimbat, yaitu suatu bentuk 

penalaran-penalaran dalam menentukan pijakan bagi umat Islam. 

Sistem Istimbat MUI 

MUI dalam menetapkan hukum agama membentuk lembaga 

tersendiri yang dikenal dengan lembaga fatwa. Dasar umum 

penetapan fatwa tersebut sebagai berikut: 

1. Setia keputusan fatwa harus mempunyai dasar Kitabullah dan 

Sunnah yang mu’tabarah serta tidak bertentangan  dengan 

maslahah umat; 

2. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnaturrasul 

sebagaimana ditentukan di atas, keputusan fatwa hendaknya 

tidak bertentangan dengan ijma’, qiyas yang mu;tabarah dan 

dalil hukum yang lain, seperti istihsan, masail mursalah dan 

sadd azzriah; 

3. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau 

pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang 

berhubungan  dengan dalil-dalil yang dipergunakan  oleh 

pihak-pihak yang berbeda pendapat; 

4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan 

diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan. 
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Prosedur Penetapan Fatwa MUI 

1. Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaklah 

terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota 

komisi tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum 

disidangkan; 

2. Mengenai masalah-masalah  yang telah jelas hukumnya 

hendaklah komisi menyampaikan  sebagimana adanya dan 

fatwa menjadi  gugur setelah diketahui adanya nashnya dari  

Al-Qur’an dan Sunnah; 

3. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, 

maka yang difatwakan  adalah hasil tarjih setelah 

memperhatikan  fiqih muqaran (perbandingan) dengan 

menggunakan  kaidah-kaidah ushul fiqih muqaran yang 

berhubungan dengan pentarjian. 

Sidang Komisi Fatwa dan Hukum 

Sidang komisi harus dihadiri oleh para anggota komisi yang 

jumlahnya dianggap cukup memadai oleh ketua komisi dengan 

kemungkinan mengundang tenaga ahli yang berhubungan  dengan 

masalah yang akan dibahas jika dipandang perlu. 

Sidang komisi diadakan jika: 1) permintaan atau pertanyaan  

dari  masyarakat yang oleh dewan pimpinan MUI dianggap perlu 

untuk dibahas dan diberikan fatwanya. 2) permintaan atau 

pertanyaan dari pemerintah, lembaga sosial masyarakat, atau MUI 

sendiri. Sidang komisi tersebut dipimpin oleh ketua komisi atau 

wakilnya atas persetujuan ketua komisi. 

Contoh keputusan majelis fatwa tentang nikah mut’ah. 

diputusakn hukumnya haram dan pelakunya harus dihadapkan ke 

pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Alasan pengharaman nikah mut’ah tersebut adalah 

didasarkan pada dalil yang dikemukakan jumhur ulama tentang  

pengharaman nikah mut’ah, yaitu:  

فانهم   ايمانهم  اوما ملكت  ازواجهم  لفروجهم حفظون الاعلى  والذين هم 
 غيرملومين 
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“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali 

terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, 

maka sesungguhnya mereka tidak tercela.” (Al-Mu’minun: 5-6). 

Ayat ini menjelaskan  hubungan  kelamin hanya boleh jika 

suami istri, sedangkan wanita yang dinikahi dengan  jalan mut’ah 

bukan berfungsi sebagai isteri karena mut’ah bukan akad nikah 

dengan alasan: 

1. Tidak saling mewarisi; 

2. Iddah mut’ah tidak seperti iddah nikah biasa; 

3. Dengan akad nikah  maka menjadi kuranglah  hak seseorang 

dalam kebolehan  beristeri lebih dari empat; 

4. Dengan mut’ah seseorang tidak dianggap  sebagai muhsan 

karena wanita yang daimbil dengan jalan mut’ah tidak 

berfungsi sebagai isteri oleh karena orang yang 

melaksanakan mut’ah termasuk dalam firman Allah swt. 

  هم العادون / المومنون   فمن ابتغى وراءذلك فاولئك

“Tetapi barang siapa mencari dibalik itu (zina, dan 

sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang 

melampaui batas.” 

Ayat ini menjelaskan bahwa mut’ah bertentangan dengan 

pensyariatan nikah. dan juga bertentangan dengan Undang-

undang perkawinan  nomor 1 tahun 1974. 

Sistem Istimbat Nahdatul Ulama (NU) 

 Di dalam NU terdapat suatu lembaga tersendiri yang khusus 

menangani masalah-masalah keagamaan yang setarap dengan 

lembaga legislatif yang disebut dengan “Majlis Syuriah” yaitu suatu 

badan yang mempunyai otoritas tertinggi  dalam pengkajian 

masalah-masalah agama berkaitan dengan fatwa, melaksanakan 

pengawasan dan memberikan bimbingan kepada bagian-bagian 

lain dalam organisasi.  



Perkembangan Pemikiran Modern Hukum Islam 

152 |  

Tugas lain dari lembaga ini adalah membahas masalah 

agama (masail Diniyah)  berkaitan dengan peristiwa yang benar-

benar terjadi dari sudut agama.212 

Majlis Syuriyah mempunyai  tim khusus secara spisifik 

mengkaji, mengelolah, dan menentukan jawaban atas 

permasalahan yang dilontarkan oleh majlis syuriyah. Tim khusus 

tersebut ada pada sebuah forum yang dinamakan forum bahsul 

masa’il, yaitu suatu forum pengkajian hukum yang membahas 

berbagai masalah keagamaan yang menistimbatkan hukum dari 

keputusan berbagai imam mazhab. Konsultasi semacam ini 

menggunakan istilah memeriksa, menyelidiki, dan menggunakan 

dalil dalam menetapkan hukum sesuatu kajian. Pandangan ulama 

mujtahid diteliti dan dikaji. 

Dalam suatu kajian tidak jarang dalam suatu forum diskusi 

ulama anggota syuriyah terlibat dalam suatu perdebatan sebelum 

suatu ketetapan diputuskan. Biasanya suatu keputusan  

didasarkan  pada pandangan  ulama mujtahid dari salah satu 

empat mazhab yang diakui. Forum bahsul masa’il dengan 

demikian merupakan salah satu kegiatan yang amat penting 

dalam kehidupan lembaga syuriyah. 

Prose Bahsul Masa’il NU 

Proses pelaksanaan bahsul masa’il dimulai dari meniventarisir 

semua masalah kemudian persoalan tersebut disebar luaskan  

kepada para ulama anggota syuriyah NU.  Sedangkan kategori 

permasalahan, yang terkait dengan persoalan pribadi dan yang 

terkait dengan persoalan  orang banyak. Langkah selanjitnya 

dilakukan dengan penelitian terhadap kitab-kitab pendapat ulama 

klasik yang tersedia, lalu mengadakan diskusi pendahuluan 

dengan para ulama yang dipandang luas pengetahuan agamanya, 

serta diskusi dan tanya jawab dengan sesama ulama tentang 

persoalan tersebut dalam forum terbuka untuk umum. Forun 

tersebut dengan menggunakan rujukan  kitab-kitab  yang mu’tabar 

 
212  K.H. Ahmad Siddiq, Perjalanan Nu, (Surabaya: Rajawali, t,tp.,), h 23 
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dan prioritas mazhab syafiiyah. Sedang kitab rujukan yang sering 

dipakai yaitu kitab ‘ianatut Talibin karangan Sayyid Abi Bakrm S, 

Skala prioritas kitab-kitab rujukan213  sebagai berikut: 

1. Tuhfah Al-Muhtaj; 

2. ‘Ianatut Talibin; 

3.  Bughyatur Musytarsydiin; 

4. Bajuri; 

5. Asbah Wannadhoir; 

6. Syarkhawi ala Tuhfah; 

7. Fatawa Kubra; 

8. Syarkhawi ala Tahrir; 

9. Tanwirul Culub 

Dengan demikian tampak jelas kedudukan syriyah NU sebagai 

lembaga pengkajian hukum Islam dengan mengeluarkan  fatwa-

fatwa atas dasar pendapat para ulama mazhab dan memang 

semenjak awal berdirinya syuriyah NU mewajibkan umat Islam 

mengikuti salah satu dari empat mazhab.214 

Sistem Istimbat Muhammadiyah 

Dalam organisasi keagamaan, Muhammadiyah seperti yang 

disebutkan di atas, bentuk organisasi keagamaan ini mempunyai 

ciri pemurnian dan pembaharuan dalam Islam, hal ini perlu 

dipertegas kembali bahwa pembaharuan  di sini mempunyai arti 

peningkatan pengembangan, modernisasi dan yang semacamnya, 

seperti pemurnian. Tajdid dimaksud sebagai pemeliharaan ajaran 

Islam yang berdasarkan dan bersumber kepada Al-Qur’an dan 

Sunnah shohihah. Dalam arti peningkatan pengembangan dan 

modernisasi dan semacamnya. Tajdid dimaksudkan sebagai 

penafsiran, pengalaman, dan perwujudan ajaran Islam  yang tetap 

berpegang pada Al-Qur’ dan Sunnah shohihah, dengan cara tajdid, 

 
213 Abu Hamdan, Kumpulan Hasil Musyawarah NU, (Semarang: T,tp., 

1980),  h. 23 
214 Keputusan Mu’tamar NU, 1926, h. 6-7 
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maka aktualisasi akal fikiran yang cerdas dan fitri serta akal budi 

yang bersih dan dijiwai oleh ajaran Islam.215 

Berkenaan dengan sistem Istimbat Muhammadiyah, apa bila 

dalam MUI ada Mejlis Fatwa, dalam NU ada Majlis Syuriyah, maka 

dalam Muhammadiyah ada Majlis Tarjih. Majlis Tarjih yaitu suatu 

lembaga dalam Muhammadiyah yang membidangi masalah-

masalah keagamaan khususnya bidang fiqih.216 Majlis ini dibentuk 

dan disahkan pada kongres Muhammadiyah ke XXIII 1928 di 

Yogyakarta. Sedangkan syarat dari Majlis tarjih ini adalah ulama 

(laki-laki dan perempuan) anggota perserikatan yang mempunyai 

kemampuan mentarjih.217 

Pengertian ulama dalam Muhammadiyah adalah ahli agama 

Islam yang mampu membaca dan memahami literatur yang 

berbahasa Arab sebagai sarana berijtihad.218 

Dalam hubungan ini, tugas Majlis Tarjih Muhammadiyah, telah 

disebutkan dengan tegas dalam  Lajnah Tarjih, bahwa tugas Majlis 

Tarjih tersebut219 antara lain: 

1. Menyelidiki dan memahami Ilmu Agama Islam untuk 

memperoleh kemurniannya; 

2. Menyusun tuntunan aqidah, akhlak, Ibadah, dan muamalah 

duniawiyah; 

3. Memberi fatwa dan nasehat baik atas permintaan maupun 

melakukan tarjih sendiri yang dipandang perlu; 

4. Menyalurkan perbedaan pendapat dalam bidang keagamaan 

yang berorientasi kepada kemaslahatan; 

5. Mempertinggi mutu ulama; 

 
215 Mu’tamar Muhammadiyah XXII, 1990, h. 47 
216 Fathurrahman Jamil, Muhammadiyah dan Langkah-langkahnyah. 

(Disertasi), h. 100 
217 Fathurrahman Jamil, Muhammadiyah dan Langkah-langkahnyah, 

Ibid., h. 107 
218 Himpunan Putusan Tarjih, h. 278 
219 Kaidah Lajna, 1971, h. 2 
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6. Hal-hal lain dalam bidang keagamaan  yang diserahkan 

kepada  pimpinan perserikatan  

Dalam konteks ini, menurut Abu Zahrah, dalam klasifikasi 

mujtahid, bahwa tugas  ahlu tarjih sama dengan bentuk ijtihad, 

yaitu suatu upaua untuk mempertimbangkan dan menyeleksi dalil-

dalil dan argumentasi-argumentasi dari masing-masing pendapat 

itu kemudian memberikan  referensinya terhadap sesuatu 

pendapat yang dianggap kuat dan dapat diterima. 

Sedangkan keriteria rajih seperti seperti yang diungkapkan  

oleh Yusuf Al-Qardhawi,220 yakni: 

1. Pendapat itu didasari oleh dalil yang kuat serta harus dilihat 

apakah pendapat itu cocok dengan zaman sekarang; 

2. Pendapat itu harus sesuai dengan tujuan syari’at Islam 

Muhammadiyah dalam berijtihad menggunakan tiga jalur,221 

yaitu: 

1. Al-Ijtihad al-bayani, yakni menyelesaikan hukum yang 

kasusnya telah terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis nabi saw.; 

2. Al-ijtihad al-Qiyasi, yakni menyelesaikan kasus baru dengan 

cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah 

diatur dalam Al-Qur’an dan Hadis; 

3. Al-Ijtihad  al-Istihsan (maslahat), yakni menyelesaikan  

beberapa kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua 

sumber Islam, Al-Qur’an dan hadis dengan mencara 

menggunakan penalaran  yang didasarkan atas 

kemaslahatan. 

Pada dasarnya semua jalur di atas selalu beroientasi pada 

maslahah yang merupakan tujuan utama disyari’atkan hukum 

Islam, namun bila diurut secara rinci, jalur terakhir menggunakan 

konsep maslahah lebih banyak dari pada jalur sebelumnya. 

 
220 Yusuf Al-Qardhawi, Fatwa Muatsirah, (Mesir: Dar Al-Kulliyah Al-

Arabiy, 1960), h. 151 
221 Fathurrahman Jamil, Muhammadiyah dan Langkah-langkahnyah, 

Op., Cit.,, h. 124 
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode ijtihad yang 

digunakan Muhammadiyah selalu bertumpu pada maqashid al-

Sayriah yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan 

cara memperhatikan  hal-hal yang bersifat Daruriyah, Hajiyah dan 

Tahsiniyyah, dan setiap peringkat memperhatikan kelima unsur 

utama, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. 

Perlu diketahui bahwa dalam beijtihad , Muhammadiyah tetap 

memperhatikan hasil pemikiran ulama klasik, namun hal itu 

sebagai penunjang.. Dalam hal maslahah al-mursalah ada 

kesamaan dengan Hanabila, dalam konsep ta’wil, dan ada 

kesamaan dengan Imam Malik dalam konsep istihsan, juga ada 

kesamaan dengan imam Hanafi dalam hal konsep Saddu zariah, 

serta ada kesamaan dengan imam syafii, dalam hal berijtihad 

jama’i, ia lebih tepat disebut ahlu tarjih dalam pengembangan 

ushul. Hubungannya dengan maqasid al-syariah dengan beberapa 

metode ijtihad dia dianggap sebagai mujtahid mu’atsir yang telah 

berusaha  mengembangkan teori ijtihad maqasid dalam ilmu ushul 

fiqih. 

Sedangkan dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh 

Muhammadiyah meliputi: Qiyas, Istihsan, maslahah mursalah, 

saddu zariah, dengan sumber utamanya, yakni  al-Qur’an dan 

Sunnah Shahihah. 

C. Kedudukan Qth’i al-Adillah wa al-Subut dan Dzanni al-Dilalah 

serta al-Sawabit dan  al-Mutatawwirat dalam Hukum Islam 

Adalah suatu keyakinan, bahwa hukum-hukum yang terdapat 

dalam Al-Qur’an dan Sunnah merupakan sesuatu yang wajib 

diterima sebagaimana adanya dan ada pula yang dapat dipikirkan  

lebih lanjut. untuk yang disebut pertama adalah hukum-hukum 

tafsili yang sudah dirinci secara tegas dan terang yang dalam 

pengamalannya tidak lagi membutuhkan ijtihad. Sedangkan 

bentuk yang kedua adalah hukum-hukum hasil pemahaman 
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manusia yang disimpulkan dari ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah 

yang dalam pengamalannya membutuhkan ijtihad.222 

Persoalan qath’i dan zhanniy al-dilalah dalam hal ini akan 

sangat membantu menjelaskan sekaligus memberikan batasan-

batasan yang konkrit, karena melalui dalalah yang qath’i itulah 

hukum-hukum yang konstan diungkapkan. Sebaliknya, karena 

dalam pelaksanaannya tidak lepas dari tuntutan situasi kondisi 

dan maslalah serta urf yang melingkupi, maka hukum-hukum yang 

dianggap bisa berkembang diungkap  dengan dalalah yang tidak 

definitif seperti am, muthlaq dan musytarak. 

Dari apa yang dikemuakakn di atas, studi ini akan mengkaji 

persoalan Kedudukan Qath’i al-Adillah wa al-Subut dan Dzanni al-

Dilalah serta al-Sawabit dan al-Mutatawwirat dalam Hukum Islam, 

dengan lebih dahulu mengemukakan term-term yang ada 

diseputar kajian ini. 

Istilah al-Qath’i al-Dalalah wa al-Tsubut 

Dalam mengawali studi ini, istilah qath’i  al-dilalah dan zhanniy al-

dilalah adalah dua istilah yang erat kaitannya. Karena untuk 

mengetahui  istilah al-Tsawabit dan al-Thathawwur, harus 

mengetahui dilalah  yang qath’i dan zhanniy, di samping akar 

perbedaannya berawal dari tidak adanya kesepakatan mengenai 

istilah ini. 

Dua istilah qath’i  al-dilalah dan zhanniy al-dilalah di antara 

sejumlah  karakteristik pengungkapan hukum dalam Al-Qur’an 

biasanya dibahas secara simultan. Dan istilah qath’i ini 

merupakan  sebagian dari istilah  karakteristik legislasi Al-Qur’an 

yang mencakup hampir semua aspek penelitian  tentang 

legislasinya. 

Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’ sebagai dalil hukum dari sisi 

kepastian (qath’i) dan tidakany (zhanniy)  dapat ditinjau dari dua 

 
222 Satria Effendi, 70 Tahun Munawir Sjadzali, (Jakart: Yayasan Wakap 

Pramadina, 1995), h. 294 
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sudut pandang, yaitu dari sisi periwayatannya dan dari sisi 

penunjukannya terhadap  satu makna  (dalalah) nya. 

Dari sisi wurudnya, untuk yang disebut pertama, para ulama 

sepakat bahwa seluruh nash Al-Qur’an  adalah qath’i al-tsubut, 

karena diriwayatkan melalui jalur yang mutawatir, yaitu 

otensitisnya dijamin dengan periwayatan yang diterima secara 

universal, karena ia terpelihara dalam hapalan maupun catatan 

tertulis seluruh generasi. Untuk itu ketentuan akan ketatnya 

keorisinalan Al-Qur’an  sudah pasti qath’i al-tsubut. untuk itu corak 

bacaan beberapa kata dalam beberapa ayat yang dihubungkan 

dengan penilaian Abdullah  bin Mas’ud yang tidak diriwayatkan 

secara tawatir bukanlah bagian dari Al-Qur’an. Dalam konteks 

denda (kafarat) sumpah palsu misalnya, nash yang standar 

menetapkan tiga hari puasa secara berturut-turut. Jadi unsur 

tambahan, yakni berturut  dalam kaitannya dengan ayat pada 

surat al-Maidah 92 yang tidak ditetapkan secara tawatir, bukanlah 

merupakan  bagian ayat atau arti Al-Qur’an serta dianggap tidak 

berlaku.223 

Sedangkan al-Sunnah dari segi dalalahnya adalah sama 

dengan Al-Qur’an, terutama kepastian nabi sebagai rasul, karena 

semua ketentuan-ketentuan nabi dalam posisinya sebagai rasul 

terutama menyangkut  soal ibadah adalah legalisasi  umum (tasyri’ 

‘am) yang validitasnya dinyatakan sampai pada level meyakinkan 

sehingga dianggap tetap tidak bisa dibantah, dan Sunnah 

semacam ini  tidak terbatas dalam lingkup waktu dan keadaan. 

Sedangkan yang dianggap pasti dari segi wurutnya adalah sunnah 

yang mutawatir. Dan otoritas hadis mutawatir sama dengan 

otoritas Al-Qur’an karena satu periwayatan  universal yang  

bersambung melahirkan kepastian dalam arti keyakinan. 

Kamudian menyangkut ijma’ adalah terletak  pada sisi wurudnya 

yang harus mutawatir. 

Dalam istilah klasik, qath’iy al-Dilalah adalah nash yang jelas 

dan tertentu yang hanya memiliki satu makna dan tidak membuka 

 
223 Al-Ghazali, al-Mushtashfa, jus I, (Mesir:  Dar al-Ma’arif t,th.,), h. 64 
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penafsiran lain serta penjelasannya bersifat sempurna, sehingga 

pada gilirannya nash yang qath’iy ini dinyatakan sebagai bagian 

integral dari dogma dan orang yang menolak atau mengingkari 

validitasnya secara otentis dianggap telah mengingkari Islam. 224 

Semua ketentuan dari dalalah yang qath”iy mempunyai ketetapan 

yanag pasti, ketat dan konstan sepanjang masa, karena tidak 

pernah mengalami berbagai bentuk perubahan.  Dan 

kemaslahatan yang dikandung dalam nash semacam ini 

dinyatakan sebagai kemaslahatan yang universal dan sesuai 

dengan yang dimaksudkan oleh syari’. Ketentuan-ketentuan al-

Qur’an yang menggunakan pengungkapan format definitif (qath’iy), 

pada umumnya banyak terjadi dalam rukun-rukun agama, seperti 

Shalat dan puasa, bagian-bagian tertentu dalam kewarisan serta 

ketentuan-ketentuan ini tidak mungkin dibantah oleh siapapun, 

setiap orang wajib mengikutinya, dan ketentuan semacam ini tidak 

membuka peluang bagi ijtihad. Contoh nash qath’iy dalam al-

Qur’an seperti nash hak suami terhadap isterinya yang telah 

meninggal. “Dan bagimu separuh dari harta yang ditinggalkan 

isteri-isterimu jika mereka tidak mempunyai anak”. (Al-Nisa’:12). 

Contoh lain seperti pezina “ pezina baik pria maupun wanita, 

deralah mereka masing-masing seratus kali”. (al-Baqarah:196). 

“Dan mereka yang menuduh wanita-wanita berzina dan gagal 

mendatangkan empat orang saksi (untuk membuktikannya), maka 

deralah 80 kali”. (al-Nur:4). 

Aspek-aspek kuantitatif dan ketentuan-ketentuan ini, yakni 

separoh, 100 dan 80, adalah dalil yang sudah jelas, dan tidak 

membuka peluang penafsiran sedikitpun.  

Ada sejumlah bentuk nash yang penunjukannya dinyatakn 

qath’iy  ( definitif ) oleh mayoritas ulama. Diantaranya adalah nash 

yang khas.  

Pada umumnya, nash yang khas adalah qath’iy ( definitif ), 

misalnya ketika al-Qur’an menentukan hukuman dera delapan 

puluh kali atas tuduhan fitnah ( qadhif ), maka aspek kuantitaif 

 
224 Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqh, ( Dar al-Fikri, 1953., )., h.70 
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dari angka delapan puluh hukuman ituadalah khas ( spesifik ) dan 

tidak mudah terkena penafsiran-penafsiran. Namun demikian, 

tampaknya ada  pengecualian-pengecualian atas ketentuan umum 

tersebut, misalnya denda ( kaffarat ) sumpah palsu menurut 

ketentuan teks al-Qur’an ( al-Ma’idah 20 ). adalah tiga jenis salah 

satunya memberi makan sepuluh pakir miskin. Ini adalah 

ketentuan khusus dalam pengertian bahwa aspek kuantitatif dari 

sepuluh fakir miskin hanya memiliki satu makna yang tidak mudah 

terkena penafsiran. Tetapi, sekalipun demikian ulama Hanafi 

karena adanya alasan tertentu memberikan penafsiran alternatif 

(ta’wil) sebagai pengganti membrri makan sepuluh fakir miskin 

yaitu memberi makan salah satunya sebanyak sepuluh kali. 

Namun demikian, jumhur ulama tidak sependapat dengan ulama 

Hanafi. Tetapi betapapun juga pengajuan contoh ini menunjukkan 

bahwa lingkup ijtihad tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan 

‘am, yang khas dan juga memerlukan penjelasan pada penalaran 

dan sekaligus contoh ini menunjukkan bahwa dalil nash tidak 

selalu merupakan dalil yang berdiri sendiri karena sangat mungkin 

terbuka bagi suatu penafsiran. Dan yang terpenting bahwa 

sekalipun nash yang khas itu dianggap qath’iy, tetapi salah satu 

aspek yang ada di dalamnya mungkin zhanniy sehingga 

mempengaruhi karakterv definitif dan nash yang secara 

keseluruhan khas. Hal tersebut dapat dipahami mengapa 

umumnya ulama menyatakan bahwa nash yang qat’iy tidak 

banyak. Hal ini karena untuk menjadikan suatu nash  qath’iy, 

harus menfikan segala macam bentuk ihtimal (yang sepuluh) 

dengan dasar mutawatir.  

Dari hal tersebut, ada sebagian ulama yang memprediksi 

adanya sejumlah nash yang ila dilihat dari sisi dalalahnya adalah 

qath’iy karena telah menafikan sejumlah bentuk ihtimal sehingga 

kebenarannya berbentuk absolut. Tetapi ketika terapat pada 

tataran penerapan, nash tersebut hanya berlaku daaalam situasi 

tertentu. Artinya, tidakberlaku dalam semua bentuk keadaan. 

Maka, ketika ada seorang mencuri barang sampai satu jisab 

misalnya, menurut ketentuan nash yang qath’iy harus dipotong 
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tangannya, akan tetapi karaena pencuri tersebut bertubat, 

kemudian barangnya dikembalikan, maka ditindaklanjuti dengan 

pemaafan pemiliknya maka hukum potong tangan menjadi gugur 

dengan sendirinya.  

Berangkat dari pemahaman tersebut, mereka membagi 

qath’iy dari sisi operasionalnya pada qath’iy fi jami al ahwal wa 

qath’iy fi ba’dli al-ahwal. Macam qath’iy yang disebut pertama 

berlaku kaidah la ijtihada fi muqabalati al-nash, seperti salat 

magrib tiga rakaat, thawaf tujuh kali. Pelaksanaannya tidak bisa 

dirubah sepanjang masa. Tetapi untuk macam qath’iy  yang 

disebut kemudian tidak berlaku kaidah tersebut.  

Persoalannya kemudian, apakah pemahaman qath’iy dari sisi 

tathbiqiyah-nya seperti ini memang telah menjadi ketentuan awal ( 

seperti maksus syar’iy ) atau hanya karena lebih bersifat 

kondisional ketika harus berhadapan dengan kondisi tertentu 

sehingga tidak memungkinkan untuk diterapkan karena darurat 

misalnya? kalau alur logikanya lebih mengacu kepada yang 

disebut kemudian, tentu azimah dalam Islam telah diketahui 

bersama.  

Zhanniy al-dalalah wa al-tsubut 

Zhanny al- Dalalah wa al-tsubut adalah kebalikan dari al-qath’iy al- 

Dalalah wa al-Tsubut. Maka nash yang tdak termasuk dalam 

kategori qath’iy al-Dilalah wa al-Tsubut secara otomatis masuk 

dalam lingkungan zhanniy al-Dilalah wa al-Tsubut. Untuk itu, 

zhanny al-Dilalah dapat dipahami sebagai nash yang tidak jelas 

dan tidak tertentu serta membuka penafsiran-penafsiran dan 

ijtihad. Penafsiran yang terbaik adalah penafsiran yang dijumpai 

dalam al-Qur’an dan mencari penjelasan yang diperlukan pada 

bagian yang lain dalam konteks yang sama atau bahkan berbeda. 

Kemudian sunnah adalah sumber lainnya yang melengkapi al-

Qur’an serta menafsirkan ketentuan-ketentuannya. Apabila 

penafsiran dapat ditemukan dalam hadits otentik maka ia menjadi 

bagian integral dari al-Qur’an dan keduanya secara bersama-sama 

membawa ketentuan yang mengikat.  Kemudiana pada urutan ini 
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datang para sahabat yang memenuhi syarat untuk memenuhi 

syarat untuk menafsirkan al-Qur’an karena kedekatan mereka 

kepada lafaz, keadaan yang melingkupinya dan ajaran-ajaran 

Nabi225 

Untuk itu, dalam wacana qath’iy, zhanniy, al-Qur’an dan al-

Sunnah dipandang sebagai dua hal yang terpadu dan saling 

melengkapi. Alasannya adalah bahwa nash al-Qur’an yang zhanny 

bisa diangkat menjadi qath’iy karena adanya ijma yang 

meyakinkan, terutama ijma’ para sahabat. Dengan demikian, 

status dalil zhanniy pada nash al-Qur’an dengan sunnah yang 

didukung oleh suatu dalil definitif akan memilikivaliditas yang 

sama dengan dalil definitif.  

Sebagai ketentuan umum bahwa seluruh hadis ahad yang 

otentisitasnya masih zhan misalnya, akan terangkat ke tingkat 

qath’iy jika diperkuat oleh dalil-dalil yang jelas.226 Oleh sebab itu, 

maka dapat dikatakan bahwa semua hadis ahad yang 

menjelaskan larangan yang bersifat definitif terhadap riba dalam 

surah 2: 275 adalah zhan terisolirnya hadis tersebut. Tetapi 

karena substansinya didukung oleh nash al-Qur’an maka hadis 

tersebut menjadi definitif, meskipun ada keraguan tentang 

otentisitasnya. Namun demikian, jika nash yang zhanniy tidak 

diperkuat oleh nash yang qath’iy maka nash itu tidak mempunyai 

kekuatan yang mengikat. kecuali jika disahkan oleh dalil yang 

dapat membawanya kepada salah satu dari dua kemungkinan 

berikut: Pertama, nash yang zhanniy ditemukan beretentangan 

dengan nash yang qath’iy, dalam hal ini harus ditolak. Seperti 

diriwayatkan bahwa janda Nabi, Aisyah menolak hadis maudhu’ 

yang menyatakan bahwa arwah orang yang meninggal akan 

disiksa karena ratapan para keluarganya setelah meninggal. 227 

alasannya karena hal itu bertentangan dengan nash al-Qur’an 

yang qath’iy ( al-An’am: 164 ) yang menyatakan bahwa seseorang 

 
225 Abdul wahab Khallaf, ushul Fiqh, ( Daral-Fikr, 1978.,) h., 35 
226 Manna al-Qatthan, Tarikh Tasyri’ al-Islam, ( Beirut : Dar al-Fikr, t.t. ) 

h. 42 
227 al-Syatibi, al-Munafaqat, Juz 3., h.9 
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tidak akan memikul dosa orang lain. Kedua, dalil yang zhanny 

semaacam itu tidak bisa dikaitkan dengan adalil definitif dengan 

cara apapun. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini,. 

Beberapa diantaranya menganjurkan naskh dan ibahah. Tetapi 

yang terbaik adalah dalam amaslahah ini terbuka bagi ijtihad. 228 

engenai contoh zhanniy dalam al-Qur’an, kita dapat melihat pada 

prase “ Yunfau min al-ardli” ( dibuang dari muka bumi ) yang 

terdapat dalam surat al-Ma’idah 33,. Kalimat ini menunjukkan 

hukuman bagi perampokan ( hirabah ) atau bagi pemberontakan 

dalam masyarakat terhadap kepemimpinan yang sah. 

Pembuangan (nafyu ) dalam ayat ini dapat bermakna pengasingan 

dari tempat kejahatan. hal ini sebenarnya merupakan makna yang 

nampak dari prase itu dan dan diterima oleh jumhur ulama. Tetapi, 

fuqaha Hanafiah menetapkan bahwa frase itu bermakna 

hubungan penjara, bukan pengasingan. Alasannya bahwa seorang 

muslim keluar wilayah Islam tidaklah dibenarkan secara 

hukum,karena pendekatan harfiah terhadap interpretasi dari frase 

ini akan bermakna sebagai pembuangan seorang dari muka bumi 

yang jelas akan merujuk pada arti kematian, hal ini jelas tidak logis 

dan tidakditerima sama sekali.  

Bahkan, kadangkala ada contoh yang lingkup 

ketidaksepakatannya mengenai interpretasi al-Qur’an sangat 

bebas. Mahmud Syaltut misalnya, menggarisbawahi masalah 

dengan mencatat tujuh atau delapan kalikesimpulan hukum yang 

berbeda pada saat dan masalah sama yang dicapai. Syaltut sendiri 

berani menyatakan bahwa tidak semua pendapat ini dapat 

dikatakan sebagai bagian dari agama, dan pendapat-pendapat ini 

tidaklah mengikat secara hukum. Karena pendapat-pendapat ini 

merupakan pendapat ijtihadi. Ijtihad bukan hanya bukan hanya 

dibolehkn bahkan justru dianjurkan. syari’ah tidak pernah 

membatasi kebebasan-kebebasan individual untuk mencari dan 

melontarkan pendapat, mereka mungkin benar, mungkin juga 

salah. Dalam semua kasus perbedaan pendapat memberikan 

 
228 Ibid., h. 12 
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otoritas politik sebagai pilihan untuk menentukan pendapat yang 

dianggap paling menguntungkan bagi masyarakat.229 

Di antara nash yang dikategorikan sebagai nash yang zhanniy 

al-Dilalah adalah nash yang musytarak, yaitu nash yang kata-

katanya mempunyai lebih dari satu makna, seperti kata quru’yang 

mempunyai lebih dari satu makna sekaligus, yaitu haid dan masa 

suci antara dua haid.230 Dalam konteks kebahasaan, pluralisme 

makna musytarak ini punya kemungkinan akibat proses 

perjalanan waktu, sehingga satu kata bisa mengubah makna 

metaforis menjadi makna harfiahnya disamping juga punya 

kemungkinan karena pemakaian kata yang berbeda-beda di 

antara suku dan masyarakat Arab. Ketika musytarak terdapat 

dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, maka menurut ulama syafi’iyah 

dan mu’tazilah, ia membawa lebih dari satu makna. Untuk itu 

apabila tidak terdapat dalil yang mendukung salah satu 

maknanya, maka kedua maknanya atau lebih bisa diperpegangi 

sekaligus, dan makna-makna itu tidak bertentanagan. Namun 

demikian pendapat lain tidak mengikuti pendapat ini. Bagi 

mereka, ia hanya menbawa tidak lebih dari satu makna saja, 

karena pemberi hukum tidak bermaksud memberikan lebih dari 

satu makna bagi satu kata pada waktu tertentu, di samping ada 

satu pendapat bahwa pluralisme makna atas dasar simultansi ini 

bisa diterima hanya dalam bentuk negasi atau pengingkaran (nafi) 

tetapi tidak dalam bentuk affirmasi dan penetapan (istiba’i)231  

Kita dapat mengilustrasikan musytarak dalam al-Qur’an 

seperti kata yad (tangan) dan ayat yang mengatakan “ pencuri laki-

laki dan pencuri perempuan potonglah tangan mereka.” (al-

Maidah:38). Kata tangan pada ayat ini tidak dikualifikasikan sama 

sekali sehingga bisa bermakna tangan dari ujung jari sampai 

pergelangan atau sampai ke siku bahkan kepundak. Para ulama 

 
229 Mahmud Syaltut, al-Islam: al-Islam, Aqidah wa al-Syari’ah, (  Beirut :  

Dar al-kalam, 1966 )., h. 498 
230 Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqh., Op. Cit., h. 125 
231 al- Syaukani, Irsyad al-Funul. ( Mesir : Dar al-Fikr, 19370., h. 21 
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sepakat dengan makna yang pertama dan makna yanga terakhir 

dari ayat tersebut, yaitu tangan kanan sampai ke pergelangan.232 

Masuk juga pada lingkup ini adalah “am, Am bisa bisa 

didefinisikan sebagai kata yang ditempatkan pada banyak hal, 

tidak terbatas  jumlahnya, dan mencakup apa saja yang dapat 

diterapkan kepadanya. 233  Pada dasarnya am merupakan kata 

yang mempunyai makna tunggal, tetapi diterapkan pada jumlah 

yang tidak terbatas. Apabila tidak dispesifikasi atau dikualifikasi 

dengan disertai pengajuan bukti, maka kata tersebut tetap pada 

posisinya yang umum. Untuk itu maka menurut satu kaidah 

bahasa bahwa kata-kata al-Qur’an dan al-Sunnah berlaku dalam 

kapasitas keumumannya kecuali terdapat dalil yang mendukung 

pemilihan makna alternatif tersebut.234 

Penerapan kata-kata ‘am kepada seluruh makna yang 

dicakupkan menurut pendapat jumhur termasuk Syafi’i, Maliki, 

dan Hanbali, adalah zhar, sekaligus terbuka bagi adanya 

pembatasan, sepanjang ada kemungkinan tersebut maka ia tidak 

akan definitif. untuk itu, menurut pendapat ini adalah bahwa hadis 

ahad yang lemah dapat menspesifikasi ketentuan umum al-

Qur’an, karena al-Qur’an adalah zhanniy, sedangkan hadis ahad 

sekalipun maknanya qath’iy merupakan kebenaran yang zhan. 235 

Apabila penerapan posisi umum dibatasi bukan oleh klausa 

yangterdapat dalam nash itu sendiri, tetapi oleh ungkapan lain 

yang berdiri sendiri, maka yag disebut terakhir dapat berbentuk 

nash yang terpisah atau kaidah-kaidah logika, adat istiadat sosial, 

atau juga nilai-nilai filosofis dan syariah ( hikmah al-Tasyri’ ) seperti 

halnya dalam bidang transaksi perdagangan, ketentuan-ketentuan 

umum  hukum seringkali dikualifikasi menurut kerangka 

kebiasaan yang berlaku pada masyarakat.  

Am ini seluruhnya zhanniy baik sebelum atau sesudah adanya 

takhsis, sehingga pada giliran berikutnya terbuka bagi adanya 

 
232 Abdul wahab Khallaf, ushul Fiqh, Op. Cit.,  h. 180 
233  al-Ghazali, al-Mushtashfa, Op. Cit., h. 11-12 
234 Abdul wahab Khallaf, ushul Fiqh, Op. Cit., h. 178 
235 235 Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqh., Loc.,. Cit.,  
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kualifikasi atau ta’wil. Berbeda dengan ulama Hanafi bahwa yang 

mengatakan ‘am sejak semula memang qath’iy, tetapi apabila 

sebagian dispesifikasi maka ia menjadi zhanniy pada bagian yang 

belum terspesifikasi, sehingga diperlakukan sebagai zhanniy dan 

dapat dispesifikasi kembali dengan mudah oleh dalil zhanniy yang 

lain.236 

Yang termasuk juga dalam lingkup ini adalah mutlaq. Mutlaq 

dipahami dengan kata-kata yang vtidak dispesfikasi, tidak 

terkualifikasi, dan tidak terbatas penerapannya. Namun demikian, 

mutlaq berbeda dengan am,karena mutlaq hanya bisa diterapkan 

kepada salh satu, tidak beberapa.237 Mutlaq dalam penerapannya 

tetaplah mutlaq kecuali terdapat batasan yang 

menkualifikasikannya. oleh karena itu, larangan al-Qur’an untuk 

kawin dengan mertua yang terdapat dalam surat an-Nisa’ : 23 

diungkapkan dengan tema-tema yang mutlaq, sehingga kawin 

dengan mertua dilarang, tanpa memperhatikan apakah anak 

perempuannya telah dicampuri atau belum.  

Terlepas dari perdebatan seputar mutlaq ( antara jumhur dan 

ulama Hanafiah tetapi yang jelas dalam bahasan ini nash yang 

mutlaq dapat dikaitakan dengan pembagian qath’iy –

zhanniy,minimal denga dua cara: Pertama, bahwa mutlaq adalah 

zhanniy dalam hal lingkup peneraaapannya yang pasti. Kedua, 

kualifikasi mutlaq ( taqyidu al-mutlaq ), dasar-dasarnya serta 

bentuk hubungan antara yang dikualifikasi dan yang 

mengkualifikasi tidak selalu merupakan materi pengetahuan yang 

pasti. nash yang mutlaq kadang-kadang dikualifikasi atas dasar-

dasar yang zhanniy. Inilah persoalannya kemudian, mengapa para 

fuqaha tidak sepakat mengenai aspek kualifikasi mutlaq.  

 
236 Abdul wahab Khallaf, ushul Fiqh, Op. Cit., h. 192 
237 Abdul wahab Khallaf, ushul Fiqh, Ibid., h. 183 
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Tatawwur: Definisi, Penyebab, dan Unsur-Unsurnya 

Tampaknya, ada beberapa ketidak sepakatan mengenai batasan 

tatawwur terutama di seputar persoalan apakah hukum untuk 

kejadian yang pertama hanya terbatas pada yang tidak ada 

nashnya atau justru mencakup pula kejadian ayang ada nashnya. 

Terlepas dari kontroversi tersebut, dengan sendirinya akan 

terjawab penjelasan berikutnya. tetapi yang jelas aaaapa yang 

dimaksud dengan tatawwur di sini adalah mengikutinya satu 

kejadian terhadap bermacam- macam hukum (fikih) akibat 

perubahan situasi dan kondisi tertentu sebagai penjelasan 

terhadap hukum yang lampau.238 Untuk itu, karena adanya satu 

alasan tertentu dari suaut peristiwa yang sebelumnya dilarang, 

ada peluang untuk untuk diperbolehkan.239  

Bila titik tekannya lebih mengarah pada sebab adanya satu 

perubahan situasai dan kondisi, maka penerapan salah satu 

pendapat dari sejumlah mujtahid akibat dan perbedaan 

pemahaman atas satu nash misalnya, maka menurut Abdul Hamid 

tidakmasuk pada kategori perpindahan satu hukum, tapi justru 

menetapkan di antara salah satu hukum yang dipahami oleh 

masing-masing mujtahid dari satu nash. Ada beberapa catatan 

yang perlu dipertegas dari batasan yang dimajukan oleh Abdul 

Hamid tersebut di antarany adalah bahwa fungsi “penjelasan” 

terhadap hukum yang lampau ini sekaligus memberi indikasi 

bahwa hukum yang datang kemudian tidak sampai menghapus 

atau merubah ketentuan-ketentuan yang telah lalu. Karena 

perubahan di sini terjadi bukan pada esensi hukum yang lalu, 

tetapi justru karakteristik dan kejadian tersebut telah mengalami 

perubahan yang pada gilirannya tentu menuntut hukum baru yang  

jelas berbeda dengan hukum sebelumnya.240  Oleh karena itu, 

maka tidak terlalu dipersalahkan jika Abit bin Muhammad setuju 

 
238 Nizamuddin abd- Hamid, Mafhum al-fiqhal- Islamy al- Risalah 

Bagdad : 1984., 107  
239 Ibid.,104 
240 Abit bin Muhammad al-Sufyani, al-Hukum fi Tsaubih al- Jadid,  

Ibid.,h. 453 
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kalau situasi dan kondisi bukan sebagai alasan ( langsung ) dari 

perobahan hukum ini, kecuali sebatas penyebab berobahnya illat 

yang ada pada hukum peristiwa sebelumnya. Argumentasibahwa 

gagasan kaidah “ taghayyur al- Ahkam bi tagahayyur al-Masalih wa 

al-A’raf wa al-adah wa al-Azminah” baru diintrodusir pada masa 

belakangan ( bukan pada masa sahabat ). Adalam merupakan 

bukti yang tak dapat disangkal.241 

Maka jelaslah bahwa kebijakan Umar untuk tidak memberi 

zakat pada mu’allaf misalnya bukan merupakan refleksi 

kepatuhan pada desaaakan situasi dan kondisi atau telah 

menghapus ketentuan-ketentuan nash, karena manath dari ayat 

ini akan tetap selamanya dan tidak ada yang mempunyai otoritas 

untuk menghapusnya kecuali Tuhan. Tetapi, dalam hal ini justru 

situasinya telah berobah, dalam arti bahwa mu’allaf yang ada 

pada masa Umar tidak lagi seperti mu’allaf sebagaimana yang 

dimaksud dalam al-Qur’an dan alasan hukum sudah tidak lagi 

ditentukan dalam objeknya. 242 Begitu pula dengan 

keengganannya untuk menerapkan sanksi potong tanaagan bagi 

pencuri setelah melihat tidak terpenuhinya salah satu syarat had 

tersebut, yaitu pencuri harus tidak sedang dalam keadaan untuk 

memenuhi kebutuhan yang sampai menghilangkan nyawanya.  

Yang menjadi persoalan kemudian adalah apakah upaya 

pelacakan maksud awal syar’i seperti ini bisa dibenarkan? 

Di satu pihak otoritas al-Qur’an sebagai sumber pokok 

syari’ah tidak bergantung pada ta’lil. Orang-orang yang beriman 

dianjurkan untuk mengikuti ketentuan-ketentuannya, tanpa harus 

mempersoalkan apakah ketentuan-ketentuan tersebut bisa 

dilelaskan secara rasional atau tidak. Di sisi lain tak dapat 

disangkal bahwa al-Qur’anmenuntut satu keta’atan tanpa banyak 

bertanya kepada dan Rasul-Nya. 

 
241 Abit bin Muhammad al-Sufyani, al-Hukum fi Tsaubih al- Jadid, Ibid.,  

h. 524 
242 Nizamuddin abd- Hamid, Mafhum al-fiqhal- Islamy al- Risalah., Op. 

Cit., h. 21  
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Namun demikian, pada saat yang sama, Tuhan mendesak 

orang untuk memahami semangat dan tujuan serta petunjuk-

petunjuknya. Berkali-kali al-Qur’an meminta kepada orang-orang 

yang beriman agar melakukan kajian rasional dalam menerima 

pesan-pesannya.Di samping itu ada sejumlah contoh ketika al-

Qur’an membenarkan ketentuan-ketentuannya dengan merujuk 

pada manfaat-manfaatnya yang diperoleh darinya atau tujuan yang 

bisa diraih. Dalam surat al-Hasyr:7 misalnya, al-Qur’an mengatur 

distribusi rampasan di antara fakir miskin, anak yatim, dan 

musyafir agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-

orang kaya. Pada ayat tersebut, pengaturan distribusi rampasan 

adaah dijustifikasi untuk mencegah pengumpulan kekayaan di 

tangan segelintir orang. 243 Untuk itu, jumhur ulama berpendapat 

bahwa Ahkam al-Syari’ah adalah merefleksikan tujuan-tujuan 

trtentu, karaena itulah  bisa ditentukan upaya mencarinya tidak 

hanya diperbolehkan bahkan menjadi suatu kweajiban, realisasi 

tujuan-tujuan syari’ah (maqashid) mengharuskan penetuan sebab 

atau alasan ahkam.244  

Ada sejumlah hal yang oleh ulama dianggap mempengaruhi 

tathawwur ini, di antaranya yang terpenting adalah ‘urf.Perubahan 

situasi kondisi serta adanya satu mashlahah.245 

Pertama, karena ‘urf terkait dengan persoalan ini,  Abu Yusuf 

pernah mengatakan bahwa suatu nash yang pada asalnya 

didasarkan pada satu urf, maka nash tersebut menjadi nash urf 

yang hanya punya kemungkinan akan berubah ketika ‘urf tersebut 

telah berobah.246  Tidak bisa dipungkiri bahwa ‘urf memainkan 

peranan penting dalam proses hukum Islam yang muncul dalam 

berbagai mazhab. Terutama banyak terjadi dalam fatwa Imam 

besar seperti Imam Syafi’i dengan qaul Qadim, dan qaul jadidny. 

 
243 Bandingkan dengan Zaakaria al-Barri, Mashadir al-Ahkam al-

Islamiah ( Mesir : 1975 ), h.94 
244 Muhammad Ali al-Sabuni, al-Madkhal, t.t., h.75 
245  Nizamuddin abd- Hamid, Mafhum al-fiqhal- Islamy al- Risalah., Op. 

Cit., h., 30  
246 Muhammad Ali al-Sabuni, al-Madkhal, Op. Cit., h. 75 
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Hanya ‘urf yang bisa mempengaruhi perubahan perubahan 

hukum di sini adalah ‘urf yang timbul sebagai akibat dari adanya 

hubungan sosial di antara manusia dan tidak ada dalil yang secara 

tegas menetapkan atau menafikannya. Contoh karena ‘urf dalam 

hal ini adalah seperti hadis Rasul yang mewajibkan untuk 

mengeluarkan zakat fitrah satu sha’ zabit, atau satu 

sha’qattub.Penegasan hadis ini didasarkan pada realitas sosial 

sebagai cermin praktik lokal tertentu, yaitu makanan yang 

umumnya dianggap bisa menguatkan bagi penduduk Madinah. 

Untuk itu, apabila bahan makanan yang menguatkan telah 

berobah maka zakat fitrah bisa dikeluarkan dari makanan tertentu 

seperti beras, jagung atau lainnya. Tindakan tersebut tidak bisa 

dipandang sebagai pengabaian nash, melainkan sebagai salah 

satu cara mena’wilkannya yang dalam hal ini justru sejalan dengan 

kaedah al-Hukm yaduru maal illati wujudan wa adaman. Ini dapat 

dinyatakan bahwa ‘urf yang dijadikan sendi nash hukum yang 

kemudian berobah tidaklah berkenaan dengan substansi hukum, 

melainkan dengan penjelasan dan penerapannya (tathbiq). 

Contoh lain, dalam salah satu pendapatnya, Abu Hanifah 

berpendapat: bahwa apabila ada orang mengambil baju kemudian 

mencelupkannya dengan warnah lain, maka bagi sipemilik 

diberikan dua alternatif pemilikan yaitu antara minta ganti harga 

baju sebagaimana asalnya atau mengambil baju yang sudah 

tercelup itu dengan menambah kekurangan nilai akibat celupan 

tersebut. Akan tetapi ketika ‘urf sudah berbeda, tidak lagi 

menyukai warnah baju hitam, bahkan dijadikan sebagai warnah 

kebanggaan bagi pembesar Abbasiyah, maka bagi yang 

mengambil baju tersebut tidak lagi harus mengganti tetapi justru 

minta nilai tambah kepada pemilik baju tersebut. untuk itu dua 

pilihan alternatif bagi sipemilik menjadi membiarkan baju dengan 

mnta ganti harga, atau mengambilnya dengan menambah nilai 

harga akibat celupan tersebut.247 

Kedua, karena perobahan situasi dan Kondisi. perobahan 

situasi dan kondisi juga mendorong berobahnya hukum-hukum 

 
247 Muhammad Ali al-Sabuni, al-Madkhal, Ibid., h. 31 
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fikih ijtihadi, tanpa adanya unsur ‘urf di dalamnya. Perobahan 

situasi dan kondisi ini lebih dimaksudkan dengan perobahan 

dengan hal ihwal cara-cara tasarruf dan tata aturan masyarakat.248  

Seperti halnya dengan wanita, dimana pada masa Nabi mereka 

datang ke masjid walaupun pada saat shalt subuh. Tetapi 

kemudian ulama mutaakhirin mengkhawatirkan kebolehan ini 

setelah melihat kecenderungan adanya kelemahan keagamaan 

dalam diri mereka. Tetapi, karena konteks situasi dan kondisinya 

sudah berbeda, jalan dan tempat-tempat keramaian telah banyak 

dipenuhi perempuan, maka adanya kekhawatiran terjadinya fitnah 

bagi perempuan untuk keluar shalat berjamaah misalnya, tidak  

beralasan lagi.249 

Ketiga, karena adanya maslahah. Maslahah juga merupakan 

sumber fikih yang cakupannya sanagat luas. Maslahah ini bisa 

berlaku dalam masalah-masalah yang belum ada nashnya dan di 

luar masalah-masalah ibadah yang diperoleh dengan jalan tauqifi 

serta di luar hukum syari’at yang telah disepakati, seperti had, 

kaffarat, ketentuan-ketentuan ahli waris, masa iddah, serta 

ketentuan lain yang telah dinyatakan sempurna.250 

Maslahah ini bisa menyebabkan ditetapkannya satu 

maslahah yang tidak ada nashnya, atau berkembangnya satu 

hukum sejalan dengan tuntutan situasi dan kondisi. Dalam hukum-

hukum fikih ijtihadi, dapat dijumpai sejumlah ketentuan hukum 

satu masalah  yang tidak pernaah dijumpai sebelumnya. Sebagai 

akibat dari tuntutan mashlahah-mashlahah baru. 251 Kita bisa 

menjumpai misalnya ketentuan ta’zir bagi peminum khamar. Di 

masa Rasul sanksi atau hukuman bagi peminum khamar menurut 

Ibnu Abbas adalah dipukul sekitar 40 kali dengan pelepah kurma. 

Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, karena melihat adanya satu 

kemaslahatan  (maslahah mursalah) dengan sanksi 40 kali 

 
248 Muhammad Ali al-Sabuni, al-Madkhal, Ibid., h. 34 
249 Muhammad Ali al-Sabuni, al-Madkhal, Ibid., h. 35 
250 Mashadir, al- tasyri fii Ma-la Nashsha fih, ( Beirut, t.t. ) h. 89 
251  Nizamuddin abd- Hamid, Mafhum al-fiqhal- Islamy al- Risalah., Op. 

Cit., h. 38 
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pukulan dengan cemeti. Kemudian Umar pada masa 

kepemimpinannya merobahnya menjadi 80 kali setelah adanya 

indikasi untuk melampaui batas. Begitu juga dengan Usman. 

Sudah barang tentu dalam pelaksanaannya, maslahat ini harus 

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan seperti :   

1. Harus sesuai dengan maqashid al- Syar’iyah dan tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip dasarnya.  

2. Harus betul-betul maslahah yang nyata dalam arti maslahah 

tersebut berdasarkan atas dugaan kuat sehingga hukum yang 

didasarkan kepadanya dipastikan dapat menarik 

kemanfaatan atau dapat menolak satu kemudaratan.  

3. Merupakan maslahah yang universal bukan maslahah yang 

hanya bisa berlaku dan memberi manfaat pada orang 

tertentu, atau hanya menghindarkan mudharat pada satu 

individu saja ‘ 

4. Tidak berlawanan dengan maslahah lain yang lebih pantas 

untuk diperhitungkan.252 

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa unsur-unsur 

tathawwur di sini adalah ketentuan-ketentuan yang umumnya 

diungkapkan dengan bentuk pengungkapan prinsip global.253 Atau 

ketentuan-ketentuan yang dalam pelaksanaanya tidak ada 

batasan petunjuk khusus dari syar’i. Hal ini banyak terjadi pada 

bidang mu’amaalah dan yang terkait dengaan ketentuan dan 

dasar-dasar pengaturan interaksi sosial antarindividu atau norma-

norma sosial yang ketentuannya diungkap dengan kaidah-kaidah 

umum serta dalam pelaksanaannya tidak lepas sama sekali dari 

perkembangan situasi dan kondisi serta kebiasaan yang 

melingkupinya. Maka, legislasi al-Qur’an yang terkait dengan 

masalah itu, umumnya menggunakan pengungkapan yang tidak 

definitif, dan menggunakan tema-tema umum seperti ‘am, mutlaq, 

 
252   Nizamuddin abd- Hamid, Mafhum al-fiqhal- Islamy al- Risalah., 

Ibid., h. 229 
253   Nizamuddin abd- Hamid, Mafhum al-fiqhal- Islamy al- Risalah., 

Ibid., h. 107 
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dan musytarak. Seringkali dalam konteks ini dikualifikasi menurut 

kerangka kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu. Oleh 

karenanya, al-Qur’an dan al-Sunnah memberi wewenang penuh 

kepada masyarakat dan ulil amri untuk menentukannya dalam 

kerangka prinsip-prinsip syar’iyah dan kondisi masyarakat yang 

berobah. Untuk itulah karakteristik al-Qur’an macam ini bukanlah 

suatu kebetulan, tetapi lebih merupakan kebijaksanaan Ilahi yang 

menguntungkan bagi umat manusia yang selalu berkembang. 

Untuk itu, peletakan prinsip-prinsip dasar yang umum dalam 

bidang itu sesuai dengan larangan al-Qur’an sendiri terhadap 

orang-orang yang beriman untuk mencari aturan bagi setiap 

masalah dengan kerangka wahyu yang jelas,. Karena hal itu akan 

membawa kepada kekakuan dan pembatasan-pembatasan yang 

tidak praktis.254 

Tsawabit: unsur-unsur dan Hal-hal yang Melatarbelakangi 

Seperti yang dijelaskan, bahwa unsur-unsur tsawabit dalam 

ketentuan al-Qur’an dan al-Sunnah yang bersifat konstan tidak 

mengikuti perkembangan situasi dan kondisi tertentu adalah 

ketentuan-ketentuan nash qath’i yang dijelaskan secara terinci, 

tegas, dan terang. atau ketentuan-ketentuan yang dijelaskan 

secara global tetapi kemudian diklarifikasi oleh al-Sunnah, 

sehingga tidak ada lapangan sama sekali untuk dilakukan ijtihad.  

Umumnya hal tersebut adalah ketentuan-ketentuan yang 

terkait dengan ukuran-ukuran seperti sanksi pidana, bilangan 

thalaq, perempuan yang haram dinikahi, ketentuan bagian ahli 

waris. Begitu juga terkait bilangan shalat fardu, rincian manasik 

haji serta ketentuan-ketentuan yang terkait dengan batasan nisab 

harta yang wajib dizakati. 255 Menyangkut bidang aqidah atau 

terkait dengan masalah ketuhanan, seperti rukun iman, adanya 

 
254 QS.5:104 
255 Nizamuddin abd- Hamid, Mafhum al-fiqhal- Islamy al- Risalah., Op. 

Cit., h., 102 
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sorga neraka, begitu juga dengan akhlaq dan nilai-nilai universal, 

seperti jujur, tabah, sabar dan lain sebagainya.  

Dengan demikian, apabila membaca lebih lanjut al-Qur’an 

secara cermat, membuka wawasan bahwa dalam masalah-

masalah yang menyangkut keimanan, prinsip dasar moralitas, 

hubungan manusia dengan penciptanaya, dan apa yang dianggap 

transendental, atau hal yang dinyatakan dengan muqaddarat nash 

mengungkapkan dengan tema-tema yang tegas, jelas dan terinci, 

sehingga dalam pengamalannya tidak lagi membutuhkan ijtihad. 

Hal ini karena kemaslahatan yang terkandung dalam ketentuan-

ketentuan tersebut adalah kemaslahatan hakiki yang tidak 

mungkin berobah. Karena ketika kita merobah ketentuan wajibnya 

berbuat jujur dan mengesakan Tuhan misalnya, yang notabenenya 

merupakan satu keutamaan dan hakikat yang abadi, maka  secara 

otomatis kita telah merobahnya pada satu kehinaan dan 

kesesatan yang sama sekali tidak bisa terbayangkan. Demikian 

halnya dengan ketentuan warisan, haramnya zina, hakikat 

kemaslahatan manusia tidak menuntut ketentuan tersebut untuk 

dilakukan perobahan tetapi justru kebutuhan dan kemaslahatan 

manusia selalu menunggu untuk ditetapkan dan diterapkan.256 

Adalah lebih logis, apabila kita mengatakan bahwa kesenjangan 

tidak akan pernah terjadi bila ketentuan-ketentuan teks al-Qur’an 

diberlakukan secara serentak dengan memberlakukan hukum-

hukum nafaqah sekaligus. Maka tidak disangsikan Syatibi 

misalnya menyikapi bidang ketentuan ini sebagai bidang 

ketentuan hukum yang baik dan sah karena semata-mata 

eksistensi kebijakan yang terkandung di dalamnya, bukan karena 

rasionalitasnya, sehingga kesimpangsiuran tidak akan pernah 

terjadi karena dalam bidang yang prinsip ini, kata al-Syatibi, kalau 

tetap mesti akan terjadi perobahan,  pada gilirannya akan 

membawa kepada kerusakan.257 Hal ini karena mereka harus 

 
256 Nizamuddin abd- Hamid, Mafhum al-fiqhal- Islamy al- Risalah., Ibid., 

h. 22 
257 al-Syatibi, al-Munafaqat, Op. Cit., h. 26 
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berdiri pada sikap  dan pijakan yang sama dalam hal-hal yang 

prinsip ini. Oleh karena itulah, suatu kemaslahatan yang 

pembatasannya ditetapkan oleh syari’at harus merujuk kepada 

amal salihah bukan pada akal.  
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