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BAB I 

TAFSIR AL-QUR’AN SEBAGAI UPAYA MENGGALI HUKUM 

& INFORMASI ISLAM DALAM AL-QUR’AN 

 

 

 

Al-Qur‟an merupakan sekumpulan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Didalamnya banyak 

memotret perjalanan umat Islam sejak pada masa sebelum Nabi Muhammad hingga berkembangnya 

Islam diberbagai wilayah. Al-Qur‟an menjadi sumber utama rujukan pedoman bagi kehidupan 

manusia, khususnya umat Islam. Karena al-Qur‟an merupakan kitab suci bagi seluruh umat, al-Qur‟an 

selalu diposisikan sebagai referensi dalam menggapai nilai-nilai ajaran Islam yang dibawa Nabi 

Muhammad, yakni dengan cara menafsirkannya. 

Proses menafsirkan al-Qur’an kini kian beragam bentuk dan modelnya. Pada masa Nabi 

Muhammad otoritas penafsiran ada ditangannya. Seluruh permasalahan tentang penafsiran al- Qur‟an 

ditanyakan dan dijelaskan langsung oleh Nabi Muhammad. Pada masa sahabat berbeda, otoritas 

penafsiran al-Qur‟an tidak lagi ada ditangan Nabi Muhammad karena beliau sudah wafat, penafsiran 

diberikan kepada mereka yang memiliki kedekatan dan otoritas berupa kekuasaan, seperti seorang 

khalifah atau pengganti Nabi Muhammad setelah wafatnya. Berikutnya proses penafsiran kian 

beragam, berbagai model penafsiran al-Qur‟an kemudian diikuti lahirnya berbagai corak dan metode 

yang digunakannya. 

Ragam metode dan corak menafsirkan al-Qur‟an melahirkan banyak perbedaan. Berbagai 

macam kitab tafsir al-Qur‟an kini hadir dengan ragam model dan kecenderungan dari seorang 

mufassir al-Qur‟an. Seorang mufassir al-Qur‟an juga harus memenuhi kaidah-kaidah penafsiran. 

Kaidah penafsiran ini diperlukan untuk mengukur kadar kemampuan dan kapasitas seseorang dalam 

menafsirkan al-Qur‟an. 

Kini kitab-kitab tafsir al-Qur‟an juga kian beragam. Ada kitab tafsir yang utuh hingga 30 juz 

dalam menafsirkan al-Qur‟an, ada juga yang persurat dan kini berkembang model tafsir tematik yang 

sesuai dengan tematema pilihan. Sebagai kerangka kontrol normatif maupun metodologis, ada 

prinsip-prinsip dasar yang penting diperhatikan kalau tidak secara sakelik dikatakan harus 

dipenuhidalam penafsiran terhadap al-Qur’an. 

Dalam posisinya sebagai kontrol normatif, prinsip-prinsip tersebut sebagai rambu agar 
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substansi tafsir bernilai representatif bagi kandungan al-Qur’an. Sedangkan kedudukannya sebagai 

kontrol metodologis, tafsir menjelaskan asas-asas prosedur kerja, metode, maupun pendekatannya. 

Sejarah telah menyajikan ke hadapan kita perkembangan tafsir al-Qur’an yang digelarkan oleh ahlinya 

dengan metode dan pendekatan yang bermacam-macam. 

 

A. PENGERTIAN 

1. Al-Qur’an 

Secara harfiyah, Al Qur`an yang berasal dari bahasa Arab, yang kata kerjanya adalah qara`a- 

yaqra`u, yang berarti membaca. Menurut Saidus Syahar, Al Qur`an secara tehnis (fiqh) berarti: 

”Kitab Suci Islam berasal dari wayu Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw semasa 

kenabiannya”. Al Qur`an disamping merupakan dasar dan sumber utama ajaran dalam Islam selain 

al hadits/sunnah Nabi Muhammad saw, juga memberikan barakah baik bagi mereka yang membaca 

maupun bagi pihak yang mendengarkannya sebagaimana dijumpai dalam surat al-Baqarah (2), ayat 

185: 

 

  ه

 

Artinya: “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya 

turunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai 

petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil).” 

Al-Qur’an adalah sebuah perisai untuk umat manusia. Ia sendiri bahkan memiliki julukan al-

Furqan, al-Bayan, serta berbagai julukan lain dalam ayat-ayat lain. Al-Qur‟an diturunkan Allah 

kepada Nabi Muhammad dan apabila mereka mengalami ketidakjelasan dalam memahami suatu ayat, 

mereka menanyakan kepada Rasulullah saw. 
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Pada Masa Nabi pemeliharaan al-Qur‟an dilakukan dengan dua cara, yakni dengan hafalan dan 

tulisan. Artinya, setiap wahyu yang turun langsung dicatat oleh penulis wahyu dan dihafal oleh para 

sahabat. Para penulis wahyu tersebut adalah para sahabat Rasul seperti khalifah yang empat, Zayd bin 

Tsabit, „Abdullah bin Mas‟ud, Ubay bin Ka‟ab, dan lainnya hingga berjumlah 43 orang. Mereka 

mencatat setiap wahyu yang turun persis sebagaimana disampaikan Nabi tanpa sedikitpun 

merubahnya. 

Sepeninggalnya Rasulullah, keanekaragaman dalam memahami al-Quran muncul ke permukaan, 

antara satu sahabat dan sahabat lainnya, terkadang mempunyai pendapat yang berbeda. Hal ini 

disebabkan oleh kemampuan individu sahabat itu sendiri berbeda, baik kemampuan intelektual 

maupun kecermatannya dalam mengenali kalimat yang tersimpul dalam alQur‟an, secara eksplisit 

maupun implisit. 

 

2. Tafsir 

Secara etimologi tafsir berasal dari kata al-fasr “menyingkap sesuatu yang tertutup” atau 

menampakkan makna yang ma”qid (abstrak). Dengan demikian, tafsir adlah upaya untuk 

menyingkapkan maksud yang tersembunyi lewat kata, serta menguraikan sesuatu yang bertahan untuk 

dipahami melalui kata. Sedangkan secara terminology, tafsir ialah ilmu untuk memahami kitab Allah 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Dan menjelaskan maknanya, mengeluarkan 

hukumnya, menguraikan dari segi bahasa, sharaf, ilmu bayan, ushul fiqih, dan ilmu qiraat, untuk 

mengetahui sebab-sebab turunnya dan nasikh mansukh. 

Metodologi atau upaya tafsir adalah bagian dari kajian ilmu tafsir, atau populer dikenal dengan 

sebuta „ulum al-Qur‟an, namun belum dijelaskan posisinya dalam tatanan ‘ilmu tafsir. Posisi tersebut 

harus jelas supaya dapat diketahui urgensitasnya. Selanjutnya, kata tafsir diambil dari kata tafsiroh, 

yaitu suatu alat yang digunakan oleh dokter untuk menyelidiki penyakit orang sakit. Al-Jurjani 

mengatakan bahwa tafsir pada asalnya ialah membuka dan menjelaskan. 

Sedangkan secara rinci tafsir berarti menjelaskan makna ayat, keadaannya, kisahnya dan sebab 

turunnya ayat dengan kata yang memberi penunjukan dengan jelas. Sementara itu Al- Kilby 

mengatakan bahwa tafsir itu mensyarahkan Al-Qur’an, menerangkan maknanya dan menjelaskan apa 

yang dikehendakinya dengan nashnya atau isyaratnya. 

Dengan melihat pengertian tafsir (baca: memahami tafsir al-Qur‟an), maka dapat dipahami bahwa 

metodologi tafsir dapat didefinisikan dengan sebuah ilmu tentang cara yang teratur dan berpikir baik 

untuk mencapai pemahaman yang benar dalam memahami kitab Allah yang hanya diturunkan kepada 

Nabi Muhammad dan menerjemahkan makna- maknanya, menggali hukum- hukumnya dan hikmah-

hikmahnya, menguraikannya dari segi bahasa, nah}wu, saraf, ‘ilmu bayan, ushul fiqh dan „ilmu 

qira‟at, untuk mengetahui konteks sosio historis ayat atau surat dan nasikhmansu. 
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3. Tafsir Al-Qur’an 

Tafsir Al-Qur’an merupakan rangkaian dari kata tafsir dan Al-Qur’an. Al-Qur’an berasal kari 

kata qur’an yang berarti bacaan. Sedangkan pengertian Al-Qur’an adalah kitab yang diturunkan 

kepada rasul, tertulis dalam mushaf-mushaf, yang diriwayatkan dengan cara mutawatir tanpa 

keraguan (syubhat), 

Demikian pula mengenai perkembangan tafsir al-Quran pada masa Nabi. Pemahaman tentang 

ayat-ayat al-Qur‟an – utamanya para sahabat – sangat bergantung pada apa yang didapatkan dari 

Rasulullah. Itulah sebabnya, dalam keadaan apapun, Rasulullah selalu didampingi oleh para sahabat 

meskipun tidak semua sahabat dapat mendampingi Rasulullah setiap harinya. Akan tetapi, berita 

mengenai Rasulullah selalu menjadi pembicaraan mereka. 

Jauh setelah Nabi Muhammad tidak ada, tafsir berkembang dengan sedemikian rupa. Model 

dan ragam corak penafsiran kini banyak bertebaran dengan kecenderungan para mufassirnya. Hal ini 

tergantung pada metode serta corak dalam menafsirkan al-Qur‟an. Kata tafsir termasuk bentuk 

mashdar (kata benda). Secara etimologi berasal dari kata al-fasr “menyingkap sesuatu yang tertutup” 

atau menampakkan makna yang ma‟qul (abstrak). Dengan demikian tafsir adalah upaya untuk 

menyingkapkan maksud yang tersembunyi lewat kata, serta mengurai sesuatu yang bertahan untuk 

dipahami melalui kata. 

Sedangkan secara terminology tafsir ialah ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad saw. dan menjelaskan makna-maknanya, mengeluarkan hukum-

hukumnya, menguraikannya dari segi bahasa, bahwu, sharaf, ilmu bayan, ushul fiqh, dan ilmu 

qiraat, untuk mengetahui sebab-sebab turunnya dan nasikh mansukh. 

Quraish Shihab, memberikan catatan mengenai para mufassir yang hendak memahami isi al- 

Qur‟an. Hal ini dilakukan agar tafsir bisa menjadi rujukan kuat dalam menggali nilia- nilia yang 

terkandung dalam al-Qur‟an. Berikut syarat-syarat bagi seorang mufassir, sebagaimana Quraish 

Shihab kemukakan: 

1. Ilmu bahasa Arab yang dengannya dia mengetahui makna kosakata dalam pengertian 

kebahasaan dan mengetahui pula yang Musytarak 

2. Ilmu nahwu karena makna dapat berubah akibat perubahan I‟rab 

 

3. Ilmu sharaf karena perubahan bentuk kata dapat mengakibatkan perbedaan makna 

 

4. Pengetahuan tentang Isytiqaq (akar kata) 
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5. Ilmu ma’any, yaitu ilmu yang berkaitan dengan susunan kalimat dari sisi pemaknaannya 

 

6. Ilmu bayan, yaitu ilmu yang berkaitan dengan perbedaan makna dari sisi kejelasan atau 

kesamarannya Ilmu badi’ yaitu ilmu yang berkaitan dengan keindahan susunan kalimay 

7. Ilmu qiraat yaitu dengannya dapat diketahui makna yang berbeda-beda 

 

8. Ilmu ushul ad-din yaitu karena dalam al-Qur‟an terdapat ayat tentang keesaan Allah. 

 

9. Ilmu ushul fiqh, merupakan landasan dalam mengambil istinbath hukum 

 

10. Asbab al-nuzul 

 

11. Nasikh dan mansukh 

 

12. Fiqh/hukum islam 

 

13. Hadits-hadits Nabi yang berkaitan 

14. Ilm mauhibah, yakni sesuatu yang dinugerahkan Allah kepada seseorang sehingga 

menjadikannya berpotensi menjadi mufassir. 

Ilmu bayan, yaitu ilmu yang berkaitan dengan perbedaan makna dari sisi kejelasan atau 

kesamarannya Ilmu badi’ yaitu ilmu yang berkaitan dengan keindahan susunan kalimat 

1. Ilmu qiraat yaitu dengannya dapat diketahui makna yang berbeda-beda 

 

2. Ilmu ushul ad-din yaitu karena dalam al-Qur‟an terdapat ayat tentang keesaan Allah. 

 

3. Ilmu ushul fiqh, merupakan landasan dalam mengambil istinbath hukum 

 

4. Asbab al-nuzul 

 

5. Nasikh dan mansukh 

 

6. Fiqh/hukum islam 

 

7. Hadits-hadits Nabi yang berkaitan 
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8. Ilm mauhibah, yakni sesuatu yang dinugerahkan Allah kepada seseorang sehingga 

menjadikannya berpotensi menjadi mufassir. 

Syarat-syarat diatas sering kali dinilia oleh sementara orang “sangat menakutkan” sehingga ada 

yang mundur teratur dan ada pula yang tampil tanpa menghiraukan, walau menguasai syarat minimal. 

Beberapa hal yang perlu dicatat menyangkut syarat-syarat yang dikemukakan itu. 

• Pertama, syarat-syarat tersebut ditujukan kepada yang akan tampil mengemuakan pendapat 

baru berdasarkan analisisnya. 

• Kedua, syarat-syarat tersebut adalah bagi mereka yang akan menafsirkan al-Qur‟an secara 

menyeluruh. 

• Ketiga, sebagian syarat-syarat di atas perlu direvisi atau diberi pemaknaan ulang yang berbeda, 

seperti syarat lurusnya akidah penafsir. 

• Keempat, diperlukan adanya penambahan syarat yaitu pengetahuan tentang objek uraian ayat. 

 

Upaya menafsirkan al-Qur’an sudah dilakukan oleh Rasulullah saw. Predikat al-Qur’an sebagai 

Hudan (petunjuk) dan Rahmatan (rahmat) bagi manusia, membuka kemungkinan yang luas bagi 

penafsiran terhadapnya. Susunan al-Qur’an yang tidak sistematis juga merupakan alasan tersendiri 

mengapa penafsiran serta penggalian terhadap makna ayat- ayatnya justru menjadi tugas umat yang 

tidak pernah berakhir. Sebagai kerangka kontrol normatif maupun metodologis, ada prinsip-prinsip 

dasar yang penting diperhatikan kalau tidak secara sakelik dikatakan harus dipenuhi dalam penafsiran 

terhadap al-Qur’an. Dalam posisinya sebagai kontrol normatif, prinsip-prinsip tersebut sebagai rambu 

agar substansi tafsir bernilai representatif bagi kandungan al-Qur’an. 

Banyak metode yang digunakan para ahli tafsir dalam menafsirkan al-Qur‟an. Jika ditelusuri 

dari sejarah perkembangan metodologi tafsir al-Qur‟an sejak dulu sampai sekaang, secara garis 

besarnya penafsiran dilakukan melalui empat metode, yaitu metode ijmali (global), tahlili(analitik), 

muqarin (komparatif), dan maudu‟i (tematik). Untuk melihat lebih jauh dari masing-masing metode 

tersebut, berikut penulis akan menghadirkan uraiannya satu-persatu: 

1. Metode Ijmali 

Metode ijmali (global) adalah menjelaskan ayat-ayat al-Qur‟an secara ringkas tapi mencakup 

dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Sistematika penulisannya 

menuruti susunan ayat-ayat di dalam mushaf. Disamping itu, penyajiannya tidak terlalu jauh dari 

gaya bahasa al-Qur‟an sehingga pendengar dan pembacanya seakan-akan masih tetap mendengar 

al-Qur‟an padahal yang didengarna itu adalah tafsirnya.1 
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Metode tafsir ijmali atau global lebih praktis dan mudah dipahami. Tanpa berbelit-belit 

memahami al-Qur‟an segera dapat diserap oleh pembacanya. Pola penafsiran ini lebih cocok untuk 

para pemula atau bagi mereka yang baru belajar tafsir. Demikian pula bagi mereka yang ingin 

memperoleh pemahaman ayat-ayat al-Qur‟an dalam waktu yang relatif singkat, tafsir dengan 

metode global ini akan banyak membantu mereka daripada tafsir tahlili (analitis). 

Nashruddin Baidan mengemukakan beberapa kelebihan dan kekurangan model tafsir dengan 

metode ijmali. Diantara kelebihannya adalah praktis dan mudah dipahami, bebas dari penafsiran 

israiliat, dan akrab dengan bahasa al-Qur‟an. Sedangkan kekurangannya, menjadikan petunjuk 

al-Qur‟an bersifat parsial, dan tidak ada ruangan untuk mengemukakan analisis yang memadai. 

2. Metode Tahlili 

Metode tahlili (analitik) ialah menafsirkan al-Qur‟an dengan memaparkan segala aspek yang 

terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkannya itu serta menerangkan makna- makna yang 

tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan 

al-Qur‟an. 

Menurut Quraish Shihab, metode ini berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat al- Qur‟an 

dari berbagai seginya, sesuai dengan pandangan, kecenderungan dan keinginan mufassirnya yang 

dihidangkannya secara runtut sesuai dengan perurutan ayat-ayat dalam mushaf. Biasanya yang 

dihidangkan itu mencakup pengertian umum kosakata ayat, munasabah/hubungan ayat-ayat 

dengan ayat sebelumnya, sabab al-nuzul (kalau ada), makna global ayat, hukum yang dapat 

ditarik, yang tidak jarang menghidangkan aneka pendapat ulama madzhab. Ada juga yang 

menambahkan aneka Qira‟at, I‟rab ayat-ayat yang ditafsirkannya, serta keistimewaan susunan 

kata-katanya. 

Metode penafsiran analitis memiliki cakupan yang amat luas. Metode ini dapat digunakan 

oleh mufassir dalam dua bentuk tafsir, yakni tafsir bi al-ma‟tsur (riwayat) dan tafsir bi al- ra‟yu 

(pemikiran). 

 

3. Metode Muqaran (komparatif) 

Dari berbagai literatur yang ada, dapat dirangkum bahwa yang dimaksud dengan metode 

komparatif ialah: 

• Membandingkan teks (nash) ayat-ayat al-Qur‟an yang memiliki persamaan atau kemiripan 

redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama 

• Membandingkan ayat al-Qur‟an dengan hadits pada lahirnya terlihat bertentangan 
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• Membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur‟an.  

Ruang lingkup metode komparatif berkisar pada wilayah perbandingan ayat dengan 

ayat, perbandingan redaksi yang mirip, analisis redaksi yang mirip, dan perbandingan 

pendapat para mufassir. 

 

4. Metode Maudu‟i (tematik) 

Metode mawdu‟i atau tematik ialah membahas ayat-ayat al-Quran sesuai dengan tema 

atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun. Kemudian dikaji 

secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terakait dengannya. Semuanya 

dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau faktor-faktor yang 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari al-Qur‟an, hadits, 

maupun pemikiran rasional. 

Seiring dengan perkembangan zaman yang dinamis, tafsir dengan metode tematik sesuai 

untuk menjawab tantangan zaman yang menghadapi permasalahan kehidupan selalu tumbuh 

dan berkembang. Semakin modern kehidupan, permasalahan yang timbul semakin kompleks 

dan rumit, serta mempunyai dampak yang luas. 

 

B. METODOLOGI ATAU UPAYA DALAM MENGGALI HUKUM DAN  

INFORMASI DALAM AL-QUR’AN 

1. Sumber dan pola penentuan Asbabun Nuzul 

Sumber pengetahuan tentang asbabun nuzul diperoleh dari penuturan ayat al-Qur’an, hadis 

dan penuturan para sahabat Nabi. Oleh karenanya, untuk menentukan validitas asbabun nuzul 

diperlukan kritik sanad sebagaimana dalam ilmu hadis, sehingga akan didapatkan pengetahuan 

asbabun nuzulyang kuat ataupun yang secara historis lemah karena sulit dibenarkan oleh fakta-

fakta. 

Otentik dan tidaknya asbabun nuzul dapat dikaji dengan penelusuran para perawi yang 

meriwayatkan kejadian-kejadian dan peristiwa yang melatarbelakangi turunnya suatau 

ayat.Maka informasi terkait asbabun nuzul perlu dikaji secara kritis untuk menentukan 

kesahihan (otentitas) berita tersebut. Kajian asbabun nuzul menekankan pada kondisi historis 

yang berhubungan dengan turunnya suatu ayat. Asbabun nuzul dianggap penting sebagai salah 

satu pertimbangan dalam melakukan analisis teks. 

Asbabun nuzul adalah sanad yang bersambung, sahabat yang meriwayatkan asbabun 

nuzul menyaksikan sebab turunnya ayat dan dinyatakan dengan kata-kata yang secara tegas 

(qat}‘i) menunjuk kepada adanya asbabun nuzul. Jika sanad hadis tentang asbabun nuzulitu 
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tidak bersambung atau periwayatan tidak mengetahui turunnya ayat atau tidak menyatakan 

secara tegas adanya asbabun nuzul maka tidak diterima sebagai asbabun nuzul suatu ayat. 

 

2. Aplikasi asbabun Nuzul di dalam penetapan hukum 

Asba an-Nuzul merupakan metode untuk mengungkap hubungan teks dengan ruang dan waktu 

serta mengindikasikan adanya sebuah metode perubahan sosial yang dilakukan melalui wahyu 

secara aplikatif. Dengan mengetahui asbab an-nuzul suatu ayat, akan ditemukan inti ajaran al-

Qur‟an dan proses dinamika sosial yang terjadi dalam penanaman nilai-nilai ajarannya. 

Karena dengan metode asbab an-nuzul, ditemukan konteks suatu ayat atau hubungan ayat 

dengan kondisi atau permasalahan masyarakat pada waktu ayat yang bersangkutan diturunkan. 

Dari situ akan diperoleh keterangan bahwa konteks masyarakat kini dan yang akan datang itu 

berbeda karena perubahan zaman. Itulah sebabnya para mufasir menganjurkan untuk mengetahui 

asbab an-nuzul untuk memhami sutu ayat, sebab keterangan yang akan diperoleh bisa membantu 

atau menggantikan pengalamanya sendiri sebagai kerangka refrensi yang diperlukan untuk 

memahami suatu ayat. 

Ulama telah membahas tentang hubungan tentang sebab yang terjadi dengan ayat yang turun. 

Hal ini dianggap penting, karena sangat erat kaitannya dengan penetapan hukum, sebagai akibat 

darinya, berdasarkan ayat yang bersangkutan.  

 

C. SUMBER HUKUM DAN INFORMASI DALAM AL-QUR’AN 

Sumber hukum Islam merupakan dasar utama untuk mengambil istinbat hukum. Al Qur`an 

disamping sebagai kitab sucinya ummat Islam juga merupakan sumber hukum Islam yang pertama 

dan utama. Sebagai sumber hukum, di dalam Al Qur`an telah disebutkan secara rinci hal-hal yang 

berkaitan dengan masalah-masalah ibadah dan al ahwal asy syakhshiyah. 

Al-Qur‘an juga menerangkan hukum-hukum yang mengatur masalah pribadi dan 

keluarga, seperti pernikahan, talak, pembagian waris, dan sebagainya. Juga menerangkan hukum-

hukum kemasyarakat baik yang menyangkut ekonomi, perdagangan, transaksi, pidana, 

pemerintahan, kehakiman, hubungan sosial,   baik dengan sesama Muslim atau dengan umat 

lain, dan sebagainya. Islam, melalui al-Qur‘an dan Sunnah, mengatur semua aspek kehidupan 

manusia. 

Ketetapan hukum yang ada dalam Al-Qur‘an hakikatnya bertujuan unuk menciptakan 

kemaslahan dan kebaikan bagi manusia, mewujudkan keadilan, serta menghindarkan kehidupan   

dari   kerusakan   dan   kehancuran.    Sebagaimana disimpulkan oleh ulama, tujuan ketetapan 

hukum dalam Islam utamanya adalah untuk menjaga unsur-unsur penting hidup, yakni  agama,  
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nyawa,  akal, keturunan, harta, dan kehormatan manusia. 

Secara garis besar penjelasan hukum oleh al-Qur’an terdiri dari tiga cara, sebagaimana berikut: 

a. Ijmali (global) 

Penjelasan al-Qur’an bersifat umum, sedangkan sunnah Nabi yang nantinya akan 

menjelaskan lebih mendetail. Sebagaimana perintah mendirikan shalat, membayar zakat, 

dan penjelasan lafadz yang tidak jelas secara makna. 

b. Tafshili (terperinci) 

Al-Qur’an memaparkan hukum secara terperinci, dan disertai pejelasan yang mendetail, 

adapun sunnah Nabi menjadi penguat bagi penjelasan al-Qur’an tersebut. Contohnya, hukum 

waris, tata cara dan hitungan dalam thalaq, mahram (orang yang haram untuk dinikahi), tata 

cara li’an (saling melaknat) antara suami dan istri, dan penetapan hukuman dalam kasus 

pidana hudud. 

c. Isyarah (isyarat) 

Penjelasan al-Qur’an hanya sebatas pokok hukum, baik secara isyarat maupun secara 

ungkapan langsung. Adapun sunnah Nabi memberikan penjelasan hukum yang terkandung 

dalam pokok bahasan tersebut secara terperinci. 

 

Sebagai sumber hukum utama, al-Qur’an tentunya mengandung ayat-ayat yang berkaitan dengan 

hukum, ayat-ayat tersebut mayoritas diturunkan di kota Madinah. Abdul Wahab Khlalaf berpendapat 

bahwa, ayat-ayat hukum yang terkandung dalam al-Qur’an hanya 5,8 persen dari 6360 ayat al-Qur’an, 

sebagaimana berikut ini; 

1. Ibadah (shalat, puasa, haji, dll) sebanyak 140 ayat 

2. Hidup Kekeluargaan (perkawinan, perceraian, hak waris, dsb) sebanyak 70 ayat 

3. Perdagangan atau Perekonomian (jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai, 

perseroan, kontrak, dsb) sebanyak 70 ayat 

4. Kriminal sebanyak 30 ayat 

5. Hubungan Islam dengan selain Islam sebanyak 25 ayat 

6. Pengadilan sebanyak 13 ayat 

7. Hubungan kaya dan miskin sebanyak 10 ayat 

8. Kenegaraan sebanyak 10 ayat. 

 

Berbicara masalah sumber hukum dalam Islam, ternyata Allah sendiri telah menentukan sumber 

hukum (dan ajaran) Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim, yakni sebagaimana firman Allah 

pada surah An Nisa ayat 59 sebagai berikut: 
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Artinya: :”Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan 

ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar- benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 

 

Berbicara tentang sumber hukum Islam, pada ulama sepakat bahwa Al Qur`an menempati urutan 

yang pertama dan utama, setelah Al Qur`an adalah Al Hadis yang kemudian disusul dengan ijma` dan 

qiyas. Saidus Syahar menyebutkan bahwa sumber-sumber syari`at dapat dibagi dalam dua bagian, 

yaitu sumber utama dan deduction atau kesimpulan. Sumber utama adalah wahyu, yang dapat dibagi 

kepada wahyu langsung (Al Qur`an) dan wahyu tidak langsung (sunnah). Sedangkan deduction atau 

kesimpulan yang ditarik dari wahyu juga terbagi kepada: 

a. Qiyas (analogi), yakni penarikan kesimpulan seseorang mujtahid. 

b. Ijma` (persamaan pendapat dari beberapa mujtahid) 

c.  c . Dan lain-lain. 

Dalam sebuah riwayat, terjadi dialog antara Rasulullah saw dengan sahabatnya yang bernama 

Mu`az bin Jabal sebelum mengutusnya untuk menjadi Gubernur di negeri Yaman, yang dikenal 

dengan hadis Mu`az bin Jabal sebagai berikut: 

 

Artinya: “Bagaimana engkau akan memutuskan hukum jika disodorkan perkara 

kepadamu? Mu`az menjawab, “Saya akan memutuskan perkara itu sesuai 

dengan hukum Al Qur`an (Kitabullah). Apabila aku tidak jumpai di dalam 

Kitabullah, aku akan memutuskan dengan Sunnah Rasulullah, jika tidak ada di 

dalam Sunnah Rasulullah, saya akan melakukan ijtihad dengan 

kemampuanku”. 

Kecuali hal-hal yang bersifat kully, umum atau global, Al Qur`an sebagai sumber pokok ajaran 

Islam juga menjelaskan secara rinci atau mendetail terhadap hal-hal yang berhubungan dengan 
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aqidah, kewarisan, cara menyatakan li`an antara suami istri, beberapa macam hukum jarimah hudud 

dan wanita-wanita yang dilarang dikawin. 

Sedang menurut Drs. Hasbullah Bakry, hukum-hukum yang ada dalam Al Qur`an pada pokoknya 

terbagi dua macam, yaitu: 

a. Hukum-hukum yang mengatur bagaimana hubungan manusia terhadap Tuhannya, Hubungan 

tersebut ialah menyangkut tatacara peribadatan seperti shalat, puasa dan lain-lain. 

b. Hukum-hukum yang mengatur bagaimana hubungan antar sesama manusia. Hukum-hukum 

yang dimaksud disebut dengan hukum mu`amalat. Hukum Al Qur`an yang mengatur tentang 

mu`amalat tersebut terdiri dari 4 empat macam, yaitu: 

1) Yang berhubungan dengan masalah rumah tangga seperti perkawinan, perceraian, 

pembagian harta peninggalan dan lain-lain. 

2) Yang berhubungan dengan jihad seperti hukum berperang, syarat wajib berperang, 

urusan tawanan, hal-hal kesopanan dalam berperang, dan pembagian harta rampasan. 

3) Yang berhubungan dengan mu`amalat perdagangan seperti jual beli, sewa-menyewa 

dan lain-lain. 

4) Yang berhubungan dengan hukuman terhadap tindak kejahatan seperti qishas dan 

hudud. 

Sesuai dengan analisa kandungan al-Qur’an berkaitan tentang sumber hukum di atas, jelaslah    

bahwa    aspek    peribadahan menempati    urutan    teratas.    Hal  ini    tentu sejalan dengan 

diturunkannya al-Qur’an adalah sebagai ketentuan hukum yang mengatur tujuan utama hidup 

manusia, yakni beribadah kepada Allah SWT. Urutan selanjutnya ketentuan hukum pada ayat al-

Qur’an adalah tentang aspek kekeluargaan dan perekonomian. Banyaknya   ayat   tentang   

keluarga    mengisyaratkan    pentingnya menerapkan ajaran dan ketentuan hukum Islam dalam   

keluarga sebagai basis adanya sebuah masyarakat. Jika keluarganya baik atau sehat sesuai ajaran 

Islam, maka masyarakatnya akan baik. 

Urutan berikut adalah masalah ekonomi, masalah ekonomi ini sangat penting karena berkaitan 

dengan hubungan atau interaksi sesama manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Aspek ini 

harus diatur dan jelas hukumnya agar tidak terjadi kekacauan yang diakibatkan berbenturnya 

kepentingan  dalam meraih  keuntungan. 

Adapun ijtihad yang merupakan proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh 

pikiran dan tenaga   secara bersungguh-sungguh yang kemudian melahirkan Ijma’ juga menjadi 

sumber hukum dalam Islam yang menjadi pedoman umat muslim. Dengandemikian, bisa 

disimpulkan bahwa   ijtihad   merupakan penetapan   salah   satu sumber hukum Islam. Fungsi 

ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk menetapkan suatu hukum dimana hal tersebut 

tidak dibahas dalam al-Qur’an dan hadits Nabi SAW. Sehingga bisa dikatakan, ijtihad merupakan 

sumber hukum ketiga setelah al- Quran dan Hadits. 
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Merujuk pada pembahasan para ulama’, sebagian dari mereka ada yang membagi hukum yang 

terkandung dalam al-Qur’an menjadi tiga, sebagaimana pernyataan Wahbah Zuhaili di dalam kitab 

Ushul al-Fiqh al-Islamiyi yang juga dikutip oleh Ernawati, diantaranya: Abdul Wahab Khallaf 

membagi hukum yang ada dalam al-'quran menjadi tiga macam,92 yaitu: 

1. Hukum akidah (I'tiqadiyah) 

Adalah hukum yang membahas tentang hubungan mukallaf untuk meyakini Allah, para 

malaikat, kitab-kitab, para utusan dan hari kiamat. 

2.Hukum akhlaq (khuluqiyah) 

Adalah hukum membahas hubungan mukallaf berkewajiban yang untuk melakukan hal-hal 

yang utama dan meninggalkan hal-hal yang hina. 

3. Hukum perbuatan (amaliyah) 

Adalah hukum yang timbul dari seorang mukallaf baik berupa ucapan, perbuatan akad dan 

pengelolaan. Hukum ini disebut Figh Al-Qur'an. Sebagai sasaran pembahasan ilmu Ushul 

Fiqh. Hukum amaliyah ini terbagi dua, yaitu: 

a. Hukum ibadah, bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhannya, seperti 

sholat, puasa, zakat. haji, nadzar. Hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu: 

1. Hukum pribadi ahwal al syakhshiyah) 

2. Hukum waris (al ahwal al mawaris) 

b. Hukum muamalah, bertujuan untuk mengatur hubungan antar sesama mukallaf. Seperti 

akad, pengelolaan, hukuman, pidana. Hukum ini terbagi lag menjadi tujuh, yaitu: 

1. Hukum pribadi (al ahwal al syakhshiyah) 

Merupakan hukum yang berhubungan dengan masalah keluarga dimulai dari awal 

pembentukannya. Tujuannya untuk mengatur hubungan suami istri dan hubungan 

antar sanak kerabat. Dalam Al-Qur'an sekitar 70 ayat yang menjelaskan hukum ini. 

2. Hukum perdata (al-ahwal madaniyah) 

Merupakan hukum yang berhubungan dengan perbuatan pribadi atau kelompoknya 

dalam melakukan jual bali, syirkah, sewa-menyewa, hutang piutang. Bertujuan untuk 

mengatur hubungan pribadi dalam hal kekayaan dan menjaga hak setiap orang yang 

mempunyai hak. Dalam Al-Our'an sekitar 70 ayat yang menjelaskan hukum ini. 

3. Hukum pidana (al jinaiyah) 

Merupakan hukum yang berhubungan dengan tindakan criminal yang dilakuan 

mukallaf dan akibat hukumnya. Tujuannya untuk memelihara kehidupan, kekayaan, 
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harga di dan hak setiap manusia serta membatasi hubungan antara korban kejahatan 

dengan pelaku dan umat manusia. Dalam Al-Qur'an sekitar 30 ayat yang menjelaskan 

hukum ini. 

4. Hukum acara (al murafa'at) 

Merupakan huukum yang berhubungan dengan masalah pengadilan, kesaksian dan 

sumpah, yang bertujuan untuk mengatur keberanian menerapkan keadilan diantara 

sesama manusia. Dalam sekitar 13 ayat yang menjelaskan hukum ini. 

5. Hukum tatanegara (al-dusturiyah) 

Merupakan hukum yang berhubungan dengan perundang-undangan dan dasar- 

dasarnya. Tujuannya untuk membatasi antara hubungan antara pembuat hukum 

dengan objek hukum serta penetapan hak-hak pribadi dan kelompok. Dalam Al- 

Qur'an sekitar 10 ayat yang menjelaskan hukum ini 

6. Hukum internasional (al-dauliyah) 

Merupakan hukum yang mengatur antara Negara Islam dengan Negara yang lain dan 

pergaulan antara muslim dengan yang non muslim di Negara Islam. Hukum ini 

bertujuan untuk membatasi hubungan Negara Islam dengan Negara-negera lain dalam 

situasi aman, perang dan hubungan antara muslim dengan yang non muslim di Negara 

Islam. Dalam Al Qur'an sekitar 25 menjelaskan hukum ini. ayat yang menjelaskan 

hukum ini. 

7. Hukum ekonomi dan keuangan (al iqtisodiyah wa al-maltyah) 

Merupakan hukum yang berhubungan dengan hak peminta-minta, hak orang 

miskinyang tidak mendapatkan bagiyan harta kaya. Yang bertujuan untuk mengatur 

hubungan ekonomi antara si miskin dan si kaya, juga antara Negara dengan 

masyarakat. Dalam Al-Qur'an sekitar 10 ayat yang menjelaskan hukum ini 

 

Hukum ini bertujuan agar manusia selalu mengambil hikmah ataupun pelajaran hidup yang 

telah terjadi kepada para umat terdahulu. Apabila terdapat pelajaran yang baik, maka sudah 

sepatutnya untuk dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari agar mendapat imbalan yang baik 

pula dari Allah swt. Namun, jika kejahatan atau kemadharatan yang berakhir kepada kemurkaan Allah 

swt maka sudah sepatutnya untuk tidak diikuti agar tidak terulang kejadian yang sama pada masa kini. 

Firman Allah swt. “dan tetaplah memberi peringatan, karena Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat 

bagi orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Zariyaat ayat 55). Pesan yang terkandung dalam ayat ini 

yaitu pentingnya memberi peringatan, guna membangun perdaban manusia. 
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Dan sebagai kesimpulan bahwa Semua penjelasan terhadap Al-Qur’an harus berdasarkan Al-

Qur’an itu sendiri, Hadits-hadits Nabi, para sahabat dan para tabi’in besar. Agar tidak terjadi 

perbedaan penafsiran Al-Qur’an perlu digunakan tafsir naqli. Sedangkan untuk memahami Al-Qur’an 

dengan lebih jelas lagi, terutama keterkaitannya dengan kondisi sosial budaya masyarakat muslim 

yang beragam perlu digunakan tafsir aqli yang ditulis oleh mufassir yang memenuhi kualifikasi 

penulisan tafsir Al- Qur’an. 

Al-Qur`an menempati posisi yang pertama dan utama sebagai sumber hukum Islam, baru 

disusul dengan hadis-hadis Nabi saw dan sumber-sumber hukum lainnya yang merupakan hasil ijtihad 

atau ar ra`yu seperti ijma`, qiyas, mashlahah mursalah, istihsan dan lain-lain. Untuk menentukan 

asbabun nuzul suatu ayat memerlukan penelitian yang cukup mendalam. Hal ini penting untuk dapat 

mengambil informasi historis yang memiliki validitas otentitas tinggi. Sumber yang valid adalah 

hadits-hadis shahih atau berita-berita dari sahabat yang menyaksikan turunnya suatu ayat dan yang 

memiliki kesinambungan sanad periwayatan. 
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BAB II 

METODOLOGI PELACAKAN PENCARIAN  

AYAT-AYAT AL-QUR’AN 

 

 

Al-Qur’an adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat (sesuatu yang luar biasa yang 

melemahkan lawan), diturunkan kepada penutup para Nabi dan Rasul (yaitu Nabi Muhammad), 

melalui Malaikat Jibril, tertulis pada mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, 

membacanya dinilai ibadah, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al- 

Quran merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam. Melalui ayat-ayat Al-Quran, 

umat Islam menemukan hukum-hukum serta uraian mengenai suatu gejala sosial. Sehingga 

bermunculan teknik untuk mencari ayat Al-Quran. 

Sebagai kitab suci, Al-Quran diperlukan bagi umat Islam untuk mencari kaidah-kaidah yang 

berkaitan dengan segala permasalahan kehidupan. Untuk keperluan tersebut, umat Islam secara 

umum, atau pelajar khususnya, akan mencari ayat yang sesuai dengan yang dikehendaki. Tentu ada 

kesulitan tersendiri jika diharuskan mencari ayat yang spesifik membahas hal tertentu dari sekian 

banyak surah dan ayat. Kitab Fathurrahman merupakan salah satu yang banyak dirujuk untuk 

digunakan dalam pencarian ayat. Salah satu kitab yang disusun untuk tujuan mencari indeks ayat Al-

Quran adalah kitab Fathur Rahman li Thalibi Ayatil- Qur'an. Kitab ini merupakan kitab karya 

Syaikh Ilmi Zadeh Fu'ad Abd Al Baqiy. Melalui kitab ini, pengguna atau pembacanya dapat mencari 

ayat surat, nomor surat, beserta potongan ayat Al-Quran. Akan tetapi, penggunaan kitab Fathur 

Rahman li Thalibi Ayatil-Qur'an sudah tergeser dengan penggunaan teknologi informasi. 

Seiring berkembang pula teknologi, pengembangan aplikasi Al-Qur’an untuk memberikan 

kemudahan dan kenyamanan bagi penggunanya akan selalu mengalami pembaruan. Salah satu 

teknologi tersebut adalah speech recognition yang merupakan teknologi untuk menangkap dan 

mengenali suara, baik sebagai sebuah perintah untuk menjalankan tugas tertentu; juga dapat 

difungsikan sebagai alat untuk megenali sebuah kata atau frasa dari suara ucapan yang 

ditransformasikan menjadi teks. 

Dari beberapa aplikasi Al-Qur’an yang beredar di pasaran, kebanyakan fitur membaca ayat Al-

Qur’annya didasarkan pada indeks surah dan juz. Selain fitur baca Al-Qur’an, fitur pencarian yang 

disematkan juga kebanyakan masih menggunakan metode pencarian full-text berdasarkan kata yang 

ada dalam terjemahan Al- Qur’an yang masih memiliki kekurangan, yakni hasil yang kurang 



 
[24]  

maksimal. Maka terdapat aplikasi yang memiliki fitur untuk membaca ayat Al-Qur’an berdasarkan 

indeks tematik dan fitur pencarian yang menggunakan algoritma cosine similarity. Sehingga dalam 

makalah ini, penyusun akan membahas metode atau cara yang dapat digunakan dalam pencarian ayat 

Al-Qur’an. 

A. Definisi Al-Qur’an 

 kata: dari diambil bahasa Secara انارقو ,أةرق ,أريق ,قرأ

yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk 

membaca Al-Qur’an. Al-Qur’an juga bentuk mashdar dari القراة yang berarti menghimpun dan 

mengumpulkan. Dikatakan demikian sebab seolah-olah Al- Qur’an menghimpun beberapa huruf, 

kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan benar. Dan juga Al-Qur’an mempunyai 

arti menumpulkan dan menghimpun qira’ah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu 

dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapih. Quran pada mulanya seperti qira’ah, yaitu 

mashdar dari kata qara’a, qira’atan, qur’anan. 

Menurut M. Quraish Shihab, Al-Qur’an secara harfiyah berarti bacaan yang sempurna. Ia 

merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat, karena tiada suatu bacaanpun sejak manusia 

mengenal tulis baca lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Qur’an, bacaan sempurna 

lagi mulia. 

Al-Qur’an menurut istilah adalah firman Allah SWT. Yang disampaikan oleh Malaikat Jibril 

dengan redaksi langsung dari Allah SWT. Kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang diterima oleh 

umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan.8 Sementara menurut para ahli ushul fiqh 

Al-Qur’an secara istilah, adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat (sesuatu yang luar biasa 

yang melemahkan lawan), diturunkan kepada penutup para Nabi dan Rosul (yaitu Nabi Muhammad 

SAW), melalui Malaikat Jibril, tertulis pada mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, 

membacanya dinilai ibadah, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Naas. 

Berdasarkan definisi di atas, maka setidaknya ada lima faktor penting yang menjadi faktor 

karakteristik Al-Qur’an, yaitu: 

1. Al-Qur’an adalah firman atau kalam Allah SWT, bukan perkataan Malaikat Jibril (dia hanya 

penyampai wahyu dari Allah), bukan sabda Nabi Muhammad SAW. (beliau hanya penerima 

wahyu Al-Qur’an dari Allah), dan bukan perkataan manusia biasa, mereka hanya berkewajiban 

mengamalkannya. 

2. Al-Qur’an hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak diberikan kepada Nabi-nabi 

sebelumnya. Kitab suci yang diberikan kepada para nabi sebelumnya bukan bernama Al-Qur’an 

tapi memiliki nama lain; Zabur adalah nama kitab yang diberikan kepada Nabi Daud, Taurat 

diberikan kepada Nabi Musa, dan Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa as. 

3. Al-Qur’an adalah mukjizat, maka dalam sepanjang sejarah umat manusia sejak awal turunnya 



 
[25]  

sampai sekarang dan mendatang tidak seorangpun yang mampu menandingi Al-Qur’an, baik 

secara individual maupun kolektif, sekalipun mereka ahli sastra bahasa dan sependek-pendeknya 

surat atau ayat. 

4. Diriwayatkan secara mutawatir artinya Al-Qur’an diterima dan diriwayatkan oleh banyak orang 

yang secara logika mereka mustahil untuk berdusta, periwayatan itu dilakukan dari masa ke masa 

secara berturut-turut sampai kepada kita. 

5. Membaca Al-Qur’an dicatat sebagai amal ibadah. 

 

B. Metode Pelacakan Pencarian Ayat-Ayat Al Qur’an  

Metode adalah : Cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud. 

Dalam Ensiklopedi Indonesia Metode adalah : cara melakukan sesuatu atau cara mencapai 

pengetahuan. Metode berasal dari bahasa Yunani “Greek”, yakni “Metha” berarti melalui, dan 

“Hodos” artinya cara, jalan, alat atau gaya. Dengan kata lain, metode artinya jalan atau cara yang 

harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. 

Para ahli mendefinisikan beberapa pengertian tentang metode antara lain: Purwadarminta 

dalam menjelaskan bahwa, metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-biak untuk mencapai 

suatu maksud. Ahmad Tafsir juga mendefinisikan bahwa metode ialah istilah yang digunakan 

untuk mengungkapkan pengertian “cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. 

Ungkapan “paling tepat dan cepat” itulah yang membedakan method dengan way (yang juga 

berarti cara) dalam bahasa Inggris”. 

Sehingga metode juga bisa diartikan sebagai cara mengerjakan sesuatu. Metode disini hanya 

sebagai alat, dan bukan sebagai tujuan sehingga metode mengandung implikasi bahwasannya 

proses penggunaannya harus sistematis dan kondisional. Karena metode berarti cara yang paling 

tepat dan cepat, maka urutan kerja dalam suatu metode harus diperhitungkan benar-benar 

secara ilmiah. 

 

Pengertian Metodologi 

Metodologi berasal dari bahasa Yunani methodos, yang diambil dari bahasa Latin : methodus 

yang terambil dari kata meta (setelah, mengikuti) dan hodos (jalan). Sedangkan logos berarti 

kata, ujaran, rasio, dan ilmu. Ada lima pengertian dari metodologi yang ditulis Lorens Bagus (1) 

Studi mengenai metode-metode yang digunakan dalam disiplin tertentu. Atau studi tentang 

metode [prosedur, prinsip] yang digunakan untuk menata ilmu yang teratur tersebut. (2) Prinsip-

prinsip dari system teratur itu sendiri. (3). Cabang logika yang merumuskan dan/atau 

menganalisa prinsip-prinsip yang diperlukan dalam mengambil kesimpulan-kesimpulan logis dan 

membentuk konsep-konsep. (4) Prosedur-prosedur yang digunakan dalam suatu disiplin yang 
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memungkinkan diperoleh pengetahuan. (5) Kumpulan cara penelitian yang digunakan dalam 

ilmu tertentu. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan metodologi sebagai ilmu tentang metode atau 

uraian tentang metode. Sedangkan metode adalah cara yang teratur dan terpikirkan baik-baik 

unruk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan lain sebagainya) atau cara kerja bersistem 

untuk memudahkan pelasanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Dalam 

bahasa Arab sendiri metodologi diterjemahkan dengan manhaj atau minha>j yang berarti 

jalan yang terang. 

 

Adapun Metode Yang Dapat digunakan dalam Melakukan Pelacakan Pencarian Ayat-

Ayat Al-Qur’an 

a. Sistem Manual 

Melacak ayat-ayat al-Qur`an berdasarkan sistem manual artinya dengan menggunakan 

kitab atau buku tertentu yang telah disusun oleh para ahli dan sarjana-sarjana muslim 

sendiri maupun oleh para orientalis. Dalam sistem ini, terdapat dua model yang 

dikembangkan yakni model alfabetis dan model tematis.  

Pertama, model alfabetis, berarti di mana seluruh kata yang terdapat dalam al-Qur`an 

disusun menurut abjad, kemudian diberikan nomor ayat, surat, atau juznya,dan dalam 

beberapa indeks juga diberikan penggalan-penggalan ayat – baik berupa frase atau kalimat – 

yang memuat kata-kata tersebut. Salah satu karya yang dipandang sebagai pemula dalam 

penyusunan model alfabetis ini adalah Kitab Nujum al-Furqan yang ditulis oleh seorang 

orientalis Jerman. 

Kedua, model tematis, yaitu di mana ayat-ayat al-Qur`an diklasifikasikan berdasarkan 

aspek-aspek tertentu atau berdasarkan tema-tema pokok yang terkandung dalam al-Qur`an. 

Dua orientalis asal Prancis, La Beaume dan Edouard Montet, dapat dipandang sebagai pemula 

dalam penyusunan model tematis ini. Keduanya menyususn Le Koran Analysee, yang 

membagi isi al-Qur’an ke dalam 18 bab 352 pasal, di antaranya Bab Sejarah, Bab Nabi 

Muhammad SAW, Bab Bani Israis, Bab Propaganda Dakwah, Bab Keimanan, Bab Ibadah, 

Bab Syari’at, Bab Perdagangan, Bab Ilmu Pendidikan, Bab Akhlak, Bab Soal-soal Metafisika 

dan Bab Kemenangan-kemenangan. 

Adapun kitab-kitab yang dapat digunakan untuk menelusuri ayat-ayat al- Qur`an, 

beberapa di antaranya sebagai berikut : 

1. Kitab Berbahasa Arab 

al- Alfazh li al-Mufahras (al-Mu’jam ميركلا قرآنلا ظافلأل سرهالمف مجعملا    a. al-Karim) Qur’an 
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Al-Mu’jam al-Mufahras ditulis oleh Muhammad Fu`ad ‘Abd al-Baqiy, seorang 

ilmuwan muslim yang ahli di bidang penerjemahan. Penulisan kitab ini dimotivasi oleh 

keyakinan bahwa kitab ini sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin.20 Selain itu menurut 

pengakuannya, dia juga tidak merasa puas dengan kitab Nujum al-Furqan fi Athraf al-Qur`an, 

karya seorang orientalis Jerman, Gustavus Flugel. Kitab yang biasa disebut “Flugel’s 

Concordance” ini pertama kali diterbitkan pada 1842 Masehi dan ditemukan banyak kekeliruan 

di dalamnya. 

Cara penggunaan kitab ini ialah sebagai berikut : 

 Perhatikan terlebih dahulu judul kolom pada setiap halaman Mu’jam. 

 Di setiap judul kolom itu tertulis berturut-turut : 

 اللفظة : Lafazh / kata kunci 

 ةياآل  : Potongan ayat yang dimaksud 

 رقمها : Nomor ayat dari potongan ayat yang dimaksud 

 م/ك : Jenis ayat, Makkiyah atau Madaniyah 

 السورة : Nama surat, yang di dalamnya terdapat ayat yang dimaksud 

 رقمها : Nomor surat 

 Kemudian kita buka خاءلا باب   lalu telusurilah pada kolom لفظةلا  sampai ke akar kata 

(entri) يشخ  dan turunannya يشخي  

 Setelah itu akan ditemui kode tulisan Jadi, ayat tadi berada pada surah رطاف  

[35] ayat ke-28, dan ayat ini diturunkan di Mekkah. 
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 Jadi, ayat tadi berada pada surah رطاف  [35] ayat ke-28, dan ayat ini diturunkan di 

Mekkah. 

b. نآلقرا ياتآ  لباطل  نمحلرا  حتف   (Fath ar-Rahman li Thalib Ayat al-Qur`an) Dalam melakukan 

pencarian ayat Al-Quran menggunakan kitab Fathur 

Rahman li Thalibi Ayatil-Qur'an dibutuhkan keahlian tersendiri. Pertama penggunanya 

diharuskan memiliki kemampuan dasar dalam berbahasa Arab, atau minimal mengetahui 

kata yang akan dicari dalam bahasa Arab. Di samping itu, pengguna kitab ini juga diharuskan 

dapat mengetahui kata dasar dari kata dalam ayat yang akan dicari, dalam bahasa Arab. 

Menurut Wahid (2015), penggunaan kitab Fathur Rahman li Thalibi Ayatil-Qur'an sudah 

tergeser dengan penggunaan teknologi informasi. Secara sederhana, langkah untuk mencari 

ayat Al-Quran menggunakan kitab ini adalah melalui penggunaan indeks. Misalkan akan 

dicari ayat Al-Quran yang mengandung kata ‘Adam’ (آدم 

). Maka pengguna akan mencarinya dalam indeks hamzah (مزة  ْ ْ  ه   Setelah itu,pengguna .( ال 

akan mendapati rincian ayat-ayat Al-Quran yang mengandung kata ‘Adam’ (آدم ).23 

Kitab ini ditulis oleh Syeikh Ilmi Zadeh Faidullah bin Musa al-Hasani. 

Langkah-langkah dalam menggunakan kitab ini adalah: 

 Tetapkanlah satu kata kunci untuk memulai penelusuran ayat. Misal, pada penggalan 

ayat berikut : نوهدشت متنأ  متاقرر و  نوهدشت kita ambil kata , ثم   sebagai kata kunci 

 kata نودهشت  dari fi’il madhi هدش  , maka kita harus membuka نيشلا  باب 

lalu telusuri sampai ke akar kata (entri) هدش  beserta turunannya نوهدشت  

 Setelah menemukan ayat yang dimaksud, kita akan menemukan kode 

tulisan  :  84  قب   yang  artinya  ungkapan  tadi  ada  pada  surat  al-Baqarah 

( ةرقبلا ) ayat ke-84 

 Langkah  berikutnya  adalah  melihat  kode  قب  pada  daftar  kitab  Fath  al- Rahman 

untuk mengetahui surat al-Baqarah terletak pada urutan ke berapa dalam tertib surat-

surat al-Qur`an. Carilah dalam kelompok ب 

 Kemudian akan kita temukan kode berikut  : ةرقبلا قب 2   3 

 Jadi, ayat tersebut terdapat dalam surat al-Baqarah [2], halaman 3, ayat ke- 84. 

2. Buku Berbahasa Indonesia 

Ada banyak kitab atau buku berbahasa Indonesia yang bisa digunakan untuk melacak 

suatu ayat dalam al-Qur’an, di antaranya adalah : 

a. Indeks Al-Qur`an karya Azharuddin Sahil 
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Buku ini dikategorikan sebagai indeks tematis, Cara menggunakannya, kurang lebih 

sama dengan yang berbahasa arab sebelumnya, yakni dengan mengambil salah satu kata 

kunci dari terjemahan ayat. Namun di kitab ini tidak dicantumkan nama surat dan 

teks ayat, dan hanya mencantumkan nomor surat dan ayat serta terjemahan ayat tanpa 

teks ayatnya. 

 Misalkan ketika mencari ayat yang terjemahannya : 

“Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.” 

 Kita ambil kata kunci “Berbicara” dengan asal kata BICARA 

 Maka kita lihat bagian B layaknya kamus bahasa, karena kitab ini tersusun secara 

alfabetis. Telusurilah kata “Bicara” dengan imbuhan “ber” 

 Akan ditemukan ayat yang dimaksud dengan nomor 4:164. 

 Jadi, ayat tersebut ada dalam Surat ke-4 (An-Nisaa`) ayat 164. 

b. Konkordansi Qur`an karya Ali Audah 

Mencari ayat dengan menggunakan kitab ini sama dengan mencari ayat pada 

kitab al-Mu’jam al-Mufahras, yang berbeda di kitab ini dipakai kata kunci tulisan arab-

latin, dan ciri paling menonjol pada kitab ini adalah kata kuncinya dalam bentuk isim 

atau fi’il sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur`an. Semua kata entri dicetak dalam 

huruf latin disertai transliterasi, sehingga sangat memudahkan sekalipun bagi mereka 

yang tidak mengenal bahasa arab. Selain itu, dalam kitab ini juga disertakan glosari 

Indonesia- Arab guna memudahkan bagi yang tidak tahu bahasa arabnya dari entri yang 

dimaksud. 

 Misalnya kita mencari ayat yang berbunyi : 

 Kita pakai kalimat yatawaffa ( ىفوتي ) sebagai kata kunci. 

 Maka untuk mencarinya, lihat kalimat yatawaffa di bagian kiri kitab. Di bawahnya 

akan tercantum ayat-ayat yang ada kalimat yatawaffa di dalamnya. 

 Sesuaikan dengan ayat yang dicari, kemudian untuk mengetahui ayatnya, lihat 

angka latin di bawah kata kunci tersebut. Angka di kiri tanda titik menunjukkan 

suratnya sedangkan angka di kanan tanda titik menunjukkan ayatnya. 

 Ketika mencari ayat di atas, akan ditemukan : 39.42 

 Jadi, ayat tersebut terdapat pada surat ke-49 (Az-Zumar) ayat 42. 

c. Indeks Al-Quran 

Indeks Al-Quran merupakan salah satu model tematis yang ada di Indonesia. 
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Munculnya indeks al-Qur`an ini merupakan salah satu upaya untuk meneliti al-Qur`an 

dari sudut pandang tertentu. Penulis menyusun buku ini untuk memudahkan 

penggunanya mencari ayat-ayat al-Qur`an berdasarkan tema-tema tertentu. 

Cara menggunakannya tidaklah sulit. Setelah menentukan tema ataupun subtema 

yang kita cari, misalkan kita mencari ayat-ayat yang bertema “Manusia”, telusurilah 

bagian “M”. Dalam indeks ini tertera nama surat, nomor surat, dan nomor ayat. 

Ada beberapa langkah untuk bisa menemukan ayat al-Qur’an dengan mudah. 

1. Tentukan kata kunci dari masalah yang akan dicari dasarnya di dalam ayat al-Qur’an. 

Misalnya kata “Adam”. Dari kata tersebut, di bawahnya akan tersaji banyak keterangan. 

Misalnya: 

Adam 

Adam diciptakan dari tanah (7:12; 15:28; 38:71,76) Adam 

khalifah di muka bumi (2:30) 

Allah mengajarkan Adam nama-nama (2:31) Penciptaan 

Adam seperti Isa (3:59) 

Malaikat diperintahkan bersujud kepada Adam (2:34; 7:11; 15:29; 17:61; 

 

2. Misalnya kita akan mengetahui ayat-ayat yang menjelaskan Adam khalifah di muka 

bumi. Kita bisa mendapatkannya di 2:30, artinya terdapat di dalam al-Qur’an surat al-

Baqarah (surat ke-2) ayat ke- 30. 

3. Kalau masalah tersebut dijelaskan di beberapa ayat, sumber biasanya ayat- ayatnya 

disebutkan di dalam kurung. Misalnya: 

Adam diciptakan dari tanah (7:12; 15:28; 38:71,76) Ini berarti yang menjelaskan bahwa 

Adam diciptakan dari tanah terdapat di dalam al-Qur’an surat ke-7 (al-A’raf) ayat ke-12; 

surat ke-15 (al-Hijr) ayat ke-28; surat ke- 28 (al-Qashash) ayat ke-71 dan ke-76. 

4. Untuk mengetahui atau menghafal nomor-nomor surat. Kita bisa membacanya pada 

daftar surat al-Qur’an. 

 

b. Sistem Komputerisasi 

Aplikasi index dalam al- Qur’an merupakan aplikasi pencarian sekaligus pembelajaran 

dalam mencari ayat al- Qur’an. Dalam aplikasi ini dilengkapi dengan tulisan ayat Al- Qur’an, 

terjemahan, asbabul nuzul dan tafsir dari ayat al- Qur’an. Pada saat pengguna ingin melakukan 

pencarian ayat, pengguna hanya perlu membuka aplikasi indeks sains dan teknologi dalam al- 

Qur’an, kemudian mengetikkan kata kunci yang ingin dicari atau bisa juga memilih pilihan 

yang disediakan dalam aplikasi, misal sains atau teknologi, maka pengguna dapat langsung 
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melihat indeks ayat al- Qur’an yang berhubungan dengan sains atau teknologi. Setelah 

indeks berhasil ditampilkan, pengguna dapat memilih untuk melihat detail dari indeks tersebut 

yaitu, ayat indeks, terjemahan, tafsir dan asbabul nuzul. Setelah selesai menampilkan pengguna 

dapat mengakhiri aplikasi pencarian indeks sains dan teknologi dalam al- Qur’an. 

Fungsi dan Manfaat Alpikasi Qur’an Digital 

Menurut Arif, Al-Qur’an digital merupakan peralatan digital yang berfungsi untuk 

membantu belajar membaca Al-Qur’an karena di dalamnya terkandung Al-Qur’an lengkap 30 

juz, suara lantunannya, terjemahan dan fitur-fitur pendukung lainnya.30 Senada dengan hal 

tersebut Talib berpendapat bahwa Qur‟an Digital merupakan salah satu pilihan software Al-

Qur’an yang menarik karena kelengkapannya, Qur‟an Digital juga diperkaya dengan indeks Al-

Qur’an yang memudahkan bagi penggunanya menemukan ayat yang berkaitan dengan topik- 

topik tertentu. 

Secara umum, manfaat dari penggunaan aplikasi Qur’an digital sebagai media 

pembelajaran Al-Qur’an adalah: 

1. Membantu memahami arti Al-Qur’an walaupun belajar bahasa Arab. 

2. Mempermudah dalam menghafal Al-Qur’an 

3. Audio murottal, visual teks Al-Qur‟an dan terjemahan perkata yang dimainkan dalam 

satu waktu menjadikan penggunanya mudah untuk mempelajari dan menghfalkan ayat-

ayat Al-Qur‟an. 

4. Menampilkan asbabun al- nuzul (sebab-sebab turunya ayat) 

5. Membuat bookmark dari ayat yang dianggap penting. 

Ada empat software yang bisa membantu untuk lebih dekat dengan Al- Qur’an juga agar 

bisa tahu tentang informasi teknologi Islam, terutama dalam bidang Al-Qur’an. Majelis-

quran.com menulis tiga, tetapi saya tambahkan satu software yang juga bisa membantu. Masing-

masing bisa saling melengkapi untuk memudahkan pencarian kata atau lafaz dalam Al-Qur’an. 

1. Alfanous 

Alfanous (yang berarti Lentera) adalah sebuah perangkat penelusuran ayat Al Qur’an 

yang maju lagi canggih. Tidak hanya sekedar menawarkan kecepatan dan ketelitian dalam 

pencarian teks dari sebuah ayat. Akan tetapi sekaligus memaparkan berbagai detail informasi 

yang berkenaan dengan kata yang dicari dan keterkaitannya dengan ayat lainnya. 

2. Lafdzi 

Aplikasi ini merupakan hasil dari penelitian skripsi Departemen Ilmu Komputer, Institut 

Pertanian Bogor oleh Muhammad Abrar Istiadi, S.Kom. Dibuat untuk memudahkan 
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pencarian ayat dengan lafaz tertentu pada Al-Quran hanya dengan aksara Latin biasa 

berdasarkan pelafalan pembicara bahasa Indonesia, tanpa perlu mengetikkannya dalam 

aksara Arab. 

3. Quran Project 

Dibuat oleh Maulana Almatien, seorang Information Technologi Programmer telah 

bekerja di dunia IT kurang lebih 14 tahun. Berawal dari keinginannya untuk membangun 

dunia Islam, dia memulai memikirkan apa yang bisa dia lakukan untuk islam dengan 

kemampuannya, dengan Resources yang dia miliki dan dia juga telah mengikut pengajian, 

kajian-kajian islam dan organisasi islam. Dan akhirnya dia memutuskan untuk membuat 

sebuah project yang mana project ini di awali dengan sumber utama yang Allah turunkan 

yaitu Al-Qur’an. 

Quran Project ini hampir sama dengan Alfanous. Project ini menggunakan bahasa 

indonesia, perkata, bisa mencari kata dengan bahasa arab atau dengan akar kata, bisa dengan 

bahasa indonesia, lengkap dengan tafsir, terjemah 5 bahasa dengan lebih dari 20 

penerjemah. 

4. Quran-wiki 

Untuk diketahui, Quran-wiki merupakan bagian dari Quran Project. Pencarian ayat, kata 

atau lafaz dalam Al-Qur’an di Quran-wiki lebih sederhana dan lebih mudah. Fiturnya 

pencarian kata sudah disiapkan. Misalnya, ingin menemukan kata “Sedih” dalam Al-Qur’an, 

cukup mengetik di fiturnya, abjad Arab “ha-za-na”. Tiga huruf ini adalah kata dasar dari 

hazana atau huzn yang berarti sedih. 

 

Quran Kemenag in Word (QKIW) 

QKIW memudahkan akan kutipan ayat Al-Qur’an dalam tulisan, karena sudah di 

tashih oleh lembaga resmi pentashih Al Quran di Indonesia, sehingga potensi salahnya bisa 

diminimalisir. Selain itu terjemahan dalam bahasa Indonesia juga sudah mengacu pada 

Terjemahan Quran Kemenag RI.33 

 

Cara Instal Aplikasi Quran Kemenag in Word 

1. Download Aplikasi Quran Kemenag in Word secara Gratis-tis di website Lajnah 

Kemenag. 

Filenya dalam bentuk ZIP yang terdiri dari 3 file : 

1. Quran Kemenag in Word untuk Office 64 bit 

2. Quran Kemenag in Word untuk Office 32 bit 
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3. Profil Quran Kemenag in Word 

2. Cek Versi Microsoft yang Digunakan 

Syarat utama yang harus dipenuhi untuk menginstal Qur’an Kemenag in 

Microsoft Word adalah Microsoft Word (2010, 2013, 2016, 2019 dan 365) dan net 

framework versi 4. 

Setelah itu cari informasi versi bit microsoft word yang digunakan, caranya : 

a. Jika menggunakan Microsoft Word 2010, buka Ms. Word pilih File → 

Help, lalu lihat pada About Microsoft Word 

b. Jika menggunakan microsoft word 2013, 2016, 2019 dan 365, buka Ms. Word pilih 

File → Account. Kemudian klik About Word 

3. Instal Aplikasi Quran Kememnag In Word 

 Setelah mengetahui versi bit microsoft word yang digunakan (32 bit atau 

64 bit), buka file “Qur’an Kemenag in MS Word.rar” yang telah diunduh. Proses 

Instal QKIW sangat mudah, tinggal double KLIK file installer sesuai versi Ms. 

Word anda apakah yang 64 bit atau 32 bit. 

 Jika muncul jendela seperti pada gambar di bawah, maka tutuplah semua microsoft 

office yang sedang berjalan! KLIK "OK", lalu pilih "All users (system-wide) - KLIK 

"NEXT". 

Note : Apabila komputer belum terinstal net framework 4, komputer harus 

terhubung internet untuk mengunduhnya. Instalasi Qur’an Kemenag in Microsoft 

Word akan berjalan setelah net framework selesai terinstal di komputer. 

 Apabila komputer sudah terinstal net framework 4, Instalasi Qur’an Kemenag in 

Microsoft Word akan langsung menuju ke langkah berikutnya: Pilih lokasi 

penyimpanan file KLIK "NEXT >". 

 Jika muncul jendela seperti di bawah, tutuplah satu atau beberapa aplikasi yang 

diminta untuk ditutup, kemudian klik “Next >” 

 Terakhir KLIK "INSTAL" 

 Klik “FINISH” untuk mengakhiri proses instalasi Qur’an Kemenag in Microsoft 

Word. 

 

Cara Menggunakan Aplikasi Quran Kemenag in Word 

Setelah di instal maka pada Ms. Word akan muncul tab “Qur’an Kemenag” pada 
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dokumen menandakan bahwa Add-in Qur’an Kemenag sudah terpasang di Microsoft Word. Tab 

Qur’an Kemenag in Microsoft Word terdiri dari lima kelompok perintah; Pilih surah dan ayat, 

Mulai, Mode ayat, Gaya Terjemahan dan Bantuan. 

1. Pilih Surah dan Ayat 

Kelompok ini terdiri dari 3 perintah Combobox (Surah, Dari ayat, dan Ke ayat) 

serta 2 tombol (Jelajahi Al-Qur’an dan Cari dalam Al-Qur’an). Pilih surat dan ayat yang 

diinginkan, atau Jelajahi Al-Quran untuk meninjau surah dan teks ayat beserta terjemahan 

dan tafsirnya, atau Cari dalam Al- Quran untuk mencari teks ayat, terjemahan atau tafsir 

dengan kata kunci tertentu. 

Catatan: Jangan menekan “Enter” setelah mengetik kata kunci pencarian karena tombol 

“Enter” akan dibaca sebagai karakter kata kunci pencarian. Proses pencarian akan 

berjalan setelah mengklik “cari”. 

 

2. Mulai 

Kelompok mulai terdiri dari dua pilihan centang (Ayat Al-Qur’an dan Terjemahan) 

serta satu tombol perintah Tuliskan. Pilih centang Ayat Al-Quran dan Terjemahan, 

kemudian klik Tuliskan, maka Ayat Al - Quran yang diinginkan akan muncul pada 

lembar Ms. Word. 

3. Mode Ayat 

Kelompok mode ayat terdiri dari 6 perintah (tanda kurung, baris baru, nomor ayat, 

selang-seling, surah:ayat, dan ukuran font). 

 Tanda kurung Jika diaktifkan (diklik), akan memberikan tanda kurung pada 

ayat yang ditampilkan 

 Baris baru Jika diaktifkan (diklik), akan mengganti baris pada setiap ayat jika 

yang ditampilkan lebih dari satu ayat 

 Nomor Ayat Jika diaktifkan (diklik), akan menambahkan nomor ayat. 

 Selang-Seling Jika diaktifkan (diklik), akan menampilkan ayat Al- Qur’an dan 

terjemahannya secara selang seling dengan baris baru. 

 Surah:ayat Jika diaktifkan (diklik), akan menambahkan informasi nama surah 

dan nomor ayat yang ditampilkan 

 Ukuran Mengubah ukuran fon teks ayat Al-Qur’an. 

4. Gaya Terjemahan 

Kelompok gaya terjemahan terdiri dari 5 perintah pilihan 

(Terjemahan, fon, ukuran, terjemahan beragam dan fon terjemahan). 
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 Terjemahan Menentukan jenis terjemahan ayat Al-Qur’an atau tafsirnya 

(Terjemah Kemenag, Tafsir Ringkas Kemenag, Tafsir Tahlili Kemenag dan 

terjemah bahasa inggris). 

 Font Mengubah font terjemahan ayat Al-Qur’an atau tafsirnya. 

 Ukuran Mengubah ukuran fon terjemahan ayat Al-Qur’an atau tafsirnya 

 Terjemahan Beragam Menampilkan secara bersama terjemahan Al-Qur’an 

dan tafsirnya. 

 Font Terjemahan Mengubah fon terjemahan ayat Al-Qur’an dan tafsirnya pada 

terjemahan beragam, sekaligus menentukan pilihan terjemahan beragam. 

5. Bantuan 

Kelompok bantuan terdiri dari informasi tanda tashih dan tentang yang berisi 

tentang identitas aplikasi Qur’an Kemenag. 

 Tanda Tashih Berisi scan tanda tashih untuk aplikasi Qur’an Kemenag in M. 

Word. 

 Tentang Berisi informasi lengkap tentang aplikasi Qur’an Kemenag in Ms. 

Word. 

 

Tarteel, Aplikasi untuk Membaca, Menghafal dan Mencari Ayat Al-Quran 

Tartil   (bahasa   Arab:   ليترت )   merupakan   sebuah   bentuk   aturan   dalam pembacaan 

Al-Qur’an yang berarti membaca Al-Qur’an secara perlahan dengan tajwid dan makhraj yang 

jelas dan benar. Allah mewajibkan umat Muslim untuk membaca Al-Qur’an dengan tartil 

sebagaimana firman Allah: “Dan bacalah Al- Qur’an itu dengan tartil.” (QS. Al-Muzzammil: 

4). 

Berdasarkan ayat di atas, aplikasi AI Tarteel dibuat oleh beberapa programmer muslim 

yaitu Abdellatif Abdelfatah seorang software enginer di Twitter, Ali Abdallah menchanical 

enginer di Tesla, BaHaa Jr software enginer, Mohamed Omran software developer di Fixed 

Solutions kemudian Abu Bakar Abid dan Ali Abid keduanya PhD di Stanford University. 

Keunggulan Tarteel 

Ada keunggulan dari Tarteel yang ditunjukkan developer yaitu Recite, Memorize, and 

Search the Quran yaitu membaca, menghafal dan mencari ayat Al- Quran. 

 Recite (Membaca) 

Fitur recite (membaca) memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan secara langsung 

bacaan Al-Quran yang didukung oleh Artificial Intelligence terbaru. Algoritma mengikuti 
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kata demi kata pengguna dan menyoroti bagian yang mereka baca. Sangat membantu ketika 

pengguna membaca Al-Quran dan ingin mendapatkan petunjuk posisi bacaan dan atau 

mengikuti Imam atau rekaman audio. 

Font Al-Quran sudah sesuai dengan mushaf standar yaitu mushaf Usmani atau cetakan 

Al-Quran madinah. 

 Memorize (Menghafal Al-Quran) 

Seseorang sudah menghafal beberapa surat dalam Alquran, misalnya juz 30 dan juz 29. 

Ketika mendengar bacaan Alquran dari seseorang atau audio mp3, seringkali kita ingat ayat 

tersebut, tapi tidak 100%. Ayat berapa dan surat apa kita terlupa. atau dalam kasus lain, 

ketika mengulang hafalan sering sekali kita menoleh lembaran Al-Quran untuk mengetahui 

ayat yang selanjutnya kita baca. Menggunakan Tarteel, kita dimudahkan untuk meninjau dan 

mempraktikkan hafalan Alquran mereka. Aplikasi melakukannya dengan menyembunyikan 

semua kata yang belum diucapkan, dan menyingkapkannya saat pengguna 

mengucapkannya. Fitur tersebut, membantu sangat membantu pengguna dalam mengulang 

hafalan Al-Quran dan bahwa pengguna tidak merusak hafalan mereka dan membaca bagian 

yang tidak mereka baca. 

 Search the Quran (Mencari Ayat Al-Quran) 

Tarteel adalah aplikasi yang menggunakan AI untuk mendengarkan pembacaan Quran 

dan mengidentifikasi Ayat yang Anda baca. Tarteel menggunakan model speech-to-text 

kemudian melakukan pencarian teks untuk menemukan kecocokan ayat. Jika ayat tidak 

cocok maka pencarian berhenti atau dihasilkan kata mirip dengan kalimat yang kita 

ucapkan. 

Aplikasi Tarteel bisa membantu kita mencari ayat tersebut dan memberikan daftar kata 

yang kita cari dalam seluruh ayat Alquran. Hasil dari pencarian adalah katalog ayat dan surat 

Alquran. 

Tarteel bisa digunakan untuk mencari ayat Al-Qur’an dengan cara merekam ayat yang kita 

baca. Jika pengucapan kita sesuai, maka akan muncul tulisan dari bacaan yang kita rekam. 

Hasil pencarian penggalan ayat ini ada di beberapa surat yang ditampilkan dalam kompilasi 

daftar ayat. Selain sebagai alat mencari (search engine), Tarteel juga bisa digunakan 

membantu menghafal Al-Qurán dengan merekamnya. Aplikasi sederhana ini bisa 

dimanfaatkan guru tahfidz Alquran atau santri Tahfidz untuk mengulang hafalannya. 

 

Pencarian Ayat-Ayat Al-Qur’an Berdasarkan Konten Menggunakan Text Mining 

Berbasis Aplikasi Desktop 

Text mining adalah proses menambang data berupa teks dengan sumber data biasanya dari 

dokumen dan tujuannya adalah mencari kata - kata yang mewakili dalam dokumen sehingga 
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dapat dilakukan analisa keterhubungan dalam dokumen. Data teks akan diproses menjadi data 

numerik agar dapat dilakukan proses lebih lanjut. Sehingga dalam text mining ada istilah 

preprocessing data, yaitu proses pendahulu yang diterapkan terhadap data teks yang bertujuan 

untuk menghasilkan data numerik. 

Pada proses preprosesing ada beberapa tahapan yang dilakukan, antara lain: 

 Penghapusan Format dan Mark-Up 

Jika dokumen yang digunakan bukan berupa teks murni maka tahap ini dilakukan. 

Karena dokumen teks yang biasanya kita lihat berupa format non-teks seperti html, pdf 

atau dalam bentuk word. Format ini mengharuskan sebuah teks dilengkapi unsur - unsur 

tambahan untuk dapat menghasilkan tampilan yang friendly user. Informasi - informasi 

itu dihilangkan karena dianggap tidak perlu dan tidak mencerminkan isi sebuah dokumen 

teks. 

 Penghapusan Tanda Baca dan Angka 

Tanda baca juga dianggap tidak penting, karena kebetulan dalam penelitian yang 

dilakukan pada proyek akhir ini tidak memperhatikan keterkaitan kata, kalimat, ataupun 

sejenisnya jadi kata dianggap berdiri sendiri. 

 Pengubahan dari Huruf Besar ke Huruf Kecil semua 

Dimaksudkan agar mudah dalam proses pencarian dalam sistem yang akan dibuat. 

 Parsing dan Stemming 

Penguraian kata ke dalam bentuk tunggal dan pembentukan kata kedalam bentuk 

dasarnya, sehingga kata - kata yang mempunyai bentuk kata dasar yang sama akan 

dikelompokkan. 

 Pembobotan 

Dimulai dengan perhitungan jumlah kata dalam setiap dokumen, yang kemudian 

akan dihitung menggunakan skema pembobotan yang dikehendaki. 

 kata: dari diambil bahasa Secara انارقو ,أةرق ,أريق ,قرأ

yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat 

Islam untuk membaca Al-Qur’an. Al-Qur’an juga bentuk mashdar dari القراة yang berarti 

menghimpun dan mengumpulkan. Ahmad Tafsir mendefinisikan bahwa metode ialah 

istilah yang digunakan untuk mengungkapkan pengertian “cara yang paling tepat dan 

cepat dalam melakukan sesuatu. 

Adapun Metode Yang Dapat digunakan dalam Melakukan Pelacakan Pencarian 

Ayat-Ayat Al-Qur’an; 
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1. Sistem Manual 

Melacak ayat-ayat al-Qur`an berdasarkan sistem manual artinya dengan 

menggunakan kitab atau buku tertentu yang telah disusun oleh para ahli dan sarjana-

sarjana muslim sendiri maupun oleh para orientalis. 

2. Sistem Komputerisasi 

Aplikasi index dalam al- Qur’an merupakan aplikasi pencarian sekaligus 

pembelajaran dalam mencari ayat al- Qur’an. Dalam aplikasi ini dilengkapi dengan 

tulisan ayat Al- Qur’an, terjemahan, asbabul nuzul dan tafsir dari ayat al- Qur’an. 

Contoh-contoh Aplikasi yang digunakan dalam Pelacakan Pencarian Ayat-Ayat 

Al-Qur’an: 

1. Alfanous 

2. Lafdzi 

3. Qur’an Project 

4. Qur’an-Wiki 

5. Qur’an Kemenag In Word 

6. Tartel 
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BAB III 

 

HADIST SEBAGAI SUMBER UTAMA  

INFORMASI ISLAM 

 

 

 

Jika kita membaca Al-Qur'an secara cerdas, banyak sekali ayat yang memerintahkan kaum muslimin 

agar senantiasa mematuhi Allah dan tunduk terhadap Rasul-Nya. Boleh untuk dikatakan bahwa kepatuhan 

kepada Allah tidak akan tercapai secara tepat dengan mengabaikan isyarat dari Hadits Nabi saw. Dengan 

perkataan lain, orang yang menyatakan beriman dan mematuhi Nabi saw. dapat dipastikan dia akan 

beriman dan taqwa kepada Allah swt. Namun sebaliknya, jika orang tersebut menyatakan beriman dan 

patuh kepada Allah belum menjadi jaminan bahwa ia beriman dan taat kepada Nabi saw. Pemahaman ini 

hasil elaborasi dari firman Allah swt., yaitu : "Barangsiapa yang taat kepada Rasul berarti ia telah taat 

kepada Allah" (An-Nisa : 80). 

Berpijak pada pemikiran di atas, keberadaan kaum muslimin yang mematuhi Rasul saw. 

merupakan subjek yang sangat penting. Kepatuhan ini sebagai salah satu asas dan fondasi dalam 

merefleksikan keimanan dan keberislaman secara tepat. Kepatuhan terhadap Rasul saw. mutlak adanya 

sepanjang hayat masih dikandung badan, abadi sepanjang zaman, absolut. Mentaati Rasul saw. tidaklah 

bersipat temporal, tidak hanya sebatas waktu beliau hidup, dan tidak pula hanya bagi mereka (para 

sahabat) yang hidup berkumpul dan bergumul langsung dengan Rasul saw. Akan tetapi, kepatuhan tulus 

kepada Rasul saw. berlaku lepas terhadap semua umat yang belum pernah dan tidak akan pernah bertemu 

dengan Rasul saw. di dunia ini. 

Jika memang umat benar-benar mencintai Allah swt, ikutilah aku, niscaya Allah swt. mengasihi 

dan mengampuni dosa-dosamu (QS. Ali- Imran: 31). Mentaati dan mengikuti perintah dan seruan 

Allah dan rasul-Nya merupakan bukti konkret akan kecintaan umat pada keduanya.1 Mentaati Rasul 

saw. pada hakikatnya mengikuti ajarannya dan menteladani seluruh perbuatan serta ucapannya (sunnah). 

Siapa orang yang bermaksud mencintai Allah swt., maka jembatannya ia harus bersikap hormat terhadap 

sunnah (hadits) Nabi saw.2 Dengan demikian, bagi mereka yang hidup dan tidak sempat berjumpa 

dengan Rasul saw, janganlah berkecil hati, sebab masih punya kesempatan terbuka untuk membuktikan 

kepatuhannya kepada Rasul saw. Mentaati Rasul saw. sepeninggal beliau adalah dengan cara mematuhi 

perintah yang terdapat dalam Hadis, yaitu : berita yang datang dari Nabi saw. yang diriwayatkan dengan 

benar, dapat dibuktikan secara akademik (ulum al-Hadist) dan dapat dipertanggungjawabkan secara 
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ilmiah (ilmu al-jarh wa al-ta’dil). 

Dewasa ini, kerap timbul wacana Islam autentik yang ditandai oleh geliat mewacanakan Islam 

murni. Bagi pengusung gagasan ini, dipahami Islam masa kini sudah sangat jauh melenceng dari ajaran 

autentiknya. Satu- satunya cara agar menjadi autentik adalah dengan kembali kepada sumbernya yang 

pertama dan utama, yakni Al-Qur’an dan Hadis. 

 

A. Ruang lingkup Tasri’ 

Sebelum mendiskusikan eksistensi hadis sebagai tasyri’, sangat dipandang perlu untuk 

menjelaskan terlebih dahulu pengertian dan batasan tasyri'. Secara pendekatan bahasa, tasyri' diambil dari 

kata dasar syir'ah atau syari'ah yang arti asalnya adalah masyra'atul ma-a ya'ni mauridul ma-a, artinya 

sumber air atau mata air. Rasionalisasinya, adanya sumber air mengharuskan orang membentuk jalan 

dan rute untuk mengambil air tersebut. Penalaran ini memastikan pergeseran makna dari yang tadinya 

"sumber air" bermetamorfosis makna menjadi "jalan menuju sumber air". Penggunaan kata "jalan" 

Dalam bahasa Arab dapat berarti manhaj atau thariqah. Sebagaimana keberadaan rute yang 

dijadikan panduan jalan untuk bisa sampai pada tujuan “sumber air”, maka keberadaan manhaj seperti 

halnya suatu ajaran atau tuntunan petunjuk kehidupan. Maka agama disebut juga "syir'ah" dan "syari'ah" 

karena ia ajaran atau tuntunan seperti halnya jalan yang harus ditempuh manusia menuju kebenaran 

Tuhan dan menuju kemakmuran hidupnya. Sebagaimana rute yang ditempuh untuk menuju mata air, 

jalan agama Islam itu tiada lain adalah jalan ajaran yang terkandung di dalamnya, terbentuk dari dua 

sumber yaitu Kitabullah (Al- Qur'an) dan Sunnah Rasulullah (Al-Hadits yang sahih).7 Maka apa yang 

digariskan keduanya melahirkan hukum, syariat. Proses pembentukan jalan disebut tasyri'. Maka 

terminologi tasyri' dalam konteks ini bermakna "proses pembentukan syari'at". 

Syari'at Islam mempunyai keunikan dibandingkan dengan agama yang lain. Dari segi wilayah 

kekuasaan ajarannya, Islam bukan saja agama yang mengurusi masalah ruhiyah saja (spiritual), namun 

juga meliputi masalah politik (siyasah).8 Terkait aspek keyakinan (aqidah), Islam memetakan bagaimana 

keimanan kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul- Nya, kitab-kitab-Nya, hari kiamat, serta 

qadha dan qadar baik buruknya berasal dari Allah swt. Begitu pula meyakini adanya syurga, neraka, 

pahala, dosa, siksa dan kenikmatan. Terkait pengabdian hamba-Nya (ibadah), Islam memberikan panduan 

dalam hal sholat, shaum, zakat, dzikir, doa, nadzar, haji, maupun jihad.9 Dalam dimensi moral (akhlaq), 

mencakup hukum- hukum privacy seperti cara berpakain, makan, budi pekerti dan kesucian nurani. 

Sedangkan dalam aspek sosial kemasyarakatan (muamalah) mencakup interaksi manusia dengan 

sesamanya. Hukum syariat dalam muamalah mencakup beberapa aspek: 

1. Hukum al-Ahwalusyahshiyah, yaitu hukum syariat yang mengatur muamalah manusia dalam 

lingkup rumah tangga dan keluarganya seperti khitbah, perkawinan, talaq, dzihar, hak dan kewajiban 

suami- istri, hadanah (pengasuhan anak), waris, dan nafkah. 

2. Hukum al-Madiyah (kebendaan), yaitu hukum syariat yang mengatur muamalah manusia dengan 
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sesamanya yang berkaitan dengan perikatan dan transaksi-transaksi jual beli, pinjam- meminjam, 

sewa-menyewa, gadai, hiwalah, mudharabah, dan perjanjian-perjanjian kerjasama. 

3. Hukum al-Jinaiyah (pidana), yaitu hukum syariat yang mengatur sanksi fisik atas pelanggaran dan 

kejahatan terhadap jiwa, harta, dan kehormatan manusia. Seperti hukuman pembunuhan, pencurian, 

peminum khamar, pezina, dan penuduh zina (qisas, had, dan ta’zir). 

4. Hukum al-Bayyinat (pembuktian), yaitu hukum syariat yang mengatur tatacara pembuktian, 

penyelidikan, penyidikan, tuntutan, peradilan, pengajuan gugatan, penetapan dan pelaksanaan vonis 

hukuman. 

5. Hukum al-Dusturiyah, yaitu hukum syariat yang mengatur tentang kekuasaan, bai’at, imamah, 

perwakilan, wuzarah (kementerian), rakyat dan hak-hak warga negara. 

6. Hukum al-Duwaliyah, yaitu hukum syariat yang mengatur tentang internasionalisme, interaksi antar 

bangsa, hukum perang dan damai, harta rampasan perang, perjanjian tebusan, kedutaan, diplomatik, 

dan lain-lain. 

7. Hukum al-Iqtishadiyah, yaitu hukum syariat yang mengatur pengelolaan dan pengembangan harta 

kekayaan individu, negara dan masyarakat. 

 

Semua hukum syariat di atas bersumber dari atlas Al-Qur'an maupun beberapa riwayat hadis. Dengan 

demikian, eksistensi hadits sebagai tasyri merupakan suatu yang inhern, melekat dalam khazanah hukum 

Islam. Daya jangkau maupun cakupannya setara dengan Al-Quran. 

 

B. Argumentasi Eksistensi Hadis 

 

Keberadaan hadis sebagai tasyri, dapatlah ditelusuri melalui kehujahan Al-Qur’an, argumentasi 

hadits itu sendiri, maupun ijma sahabat yang telah berkembang dalam sejarah pertumbuhan hadits. Segi 

tiga argumentasi ini sangat perlu dimunculkan sebagai basis hujjah terhadap mereka yang mengingkari 

keberadaan hadis. Kenapa harus mengambil dari Al-Qur’an, hadis, maupun ijma’. Alasannya, Al-

Qur’an sebagai basis hukum pertama dalam runutan hukum Islam, merupakan pijakan pertama yang 

harus dilihat secara jernih. Bahwa apakah dalam ribuan ayat termaktub beberapa kalimat yang 

melegimitasi keberadaan hadis, atau malah terdapat beberapa ayat Al-Qur’an yang menolak keberadaan 

hadis. Dari hasil penelusuran, terdapat puluhan ayat Al-Qur’an yang mengisyaratkan secara jelas dan 

tegas akan eksistensi hadis sebagai tasyri. Demikian juga kenapa harus mengambil dari hadis. 

Bukankah hal itu pendekatan yang kurang objektif. Dengan pertimbangan keabsahan hadis 

melalui Hadis, pengakuan dari dalam relatif kurang relevan. Penjelasannya, untuk mencari apakah 

legitimasi hadis bertolak belakang dengan hadis itu sendiri atau tidak. Demikian halnya dengan ijma’, 

mengungkapkan sejauh mana para sahabat berkomitmen terhadap hadis sebagai pemutus persoalan yang 

terjadi sepeninggalan Rasul saw. 
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Jika dibuka lembaran demi lembaran mushaf al-Qur’an, terdapat beberapa ayat yang 

menginformasikan, menjelaskan, dan mengafirmasikan (mengukuhkan) akan keberadaan hadis sebagai 

dalil tasyri’, diantaranya: 

“Wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan 

pemimpin di antara kalian. Jika kalian berselisih faham dalam sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah 

dna Rasul-Nya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu lebih baik dan 

sebaik-baik akibatnya” (An-Nisaa : 59). 

“Maka demi Tuhanmu, tidaklah mereka beriman sehingga meminta keputusan hukum kepadamu 

tentang apa-apa yang mereka perselisihkan di antara mereka kemudian mereka tidak merasa keberatan 

atas apa yang kamu putuskan dan mereka tunduk setunduk-tunduknya” (An-Nisa : 65). 

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan sengketa sebidang tanah antara Banu Umayyah dan al-

Zubayr yang berselisih mengenai sungai kecil(syarj) di Harra. Dari perselisihan ini Nabi saw. melerai 

dan memberikan keputusan bahwa Syarj itu milik al-Zubayr. Banu Umayyah merasa keberatan dan tidak 

menerima akan keputusan Nabi saw. ini. Dalam peristiwa inilah surat an-Nisa ayat 65 diturunkan. 

Dengan makna lain, sikap Banu Umayyah yang tidak menerima akan keputusan Nabi saw., dikoreksi 

kritis oleh al- Qur’an tersebut. Dengan demikian, keputusan Nabi saw. diakui keberadaannya oleh al-

Qur’an. 

“Dan bila mereka diseru kepada Allah swt dan Rasul-Nya, agar Rasul menghakiminya, tiba-tiba 

sebagian mereka menolak (datang). Tapi jika kebenaran yang mereka sangka ada di pihaknya, mereka 

dating kepadanya dengan patuh” (QS. An-Nur: 48) 

Melalui ayat ini Allah swt. menyeru kepada manusia agar menerima Rasul saw. sebagai hakim 

(pemutus) bagi mereka. Sebab, pada hakikatnya, apa yang diputuskan oleh Rasul saw. adalah seruan 

kepada hukum Allah swt. pula. 

“Tidaklah dibenarkan bagi orang Mukmin laki-laki dan Mukmin perempuan, apabila Allah swt 

dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu keputusan, bahwa mereka akan mengambil pilihan (lain) dalam 

soal mereka itu” (QS. Al-Ahzab: 36). 

Kehujahan Hadits sebagai sumber hukum syariat datang dari hadis itu sendiri. Pada beberapa 

hadis diriwayatkan bahwa beliau bersabda : 

Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah berkhutbah dihadapan manusia pada haji wada', 

"Wahai manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian yang jika kalian 

berpegang teguh kepadanya niscaya tidak akan tersesat selamanya; yaitu Kitab Allah dan Sunnah Nabi-

Nya." 

Dari Al Miqdam bin Ma'diyakrib al Kindy, Rasulullah bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya aku 

diberi al-Kitab dan yang semisal dengannya! Ingatlah, sesungguhnya aku diberi al-Kitab dan yang 
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semisal dengannya! Ingatlah, hampir datang masa ada seseorang yang dengan perut kenyang 

bersandar di sofanya seraya berkata; 'Cukuplah bagi kalian Al-Qur'an. Apa yang kalian dapatkan 

padanya sesuatu yang halal maka halalkanlah dan apa yang kalian dapatkan padanya sesuatu yang 

haram maka haramkanlah!…" 

Dua hadis di atas mewakili sejumlah hadis yang semakna dengannya. Inti kandungan dari hadis-

Hadis di atas menegaskan bahwa Al- Qur'an tidak terlepas dari hadis dan bahwa Hadis itu bagian dari 

wahyu yang diberikan Allah swt. kepada Nabi saw. dengan cara yang berbeda. Dengan demikian, 

eksistensi hadis diakui sendiri oleh hadis itu sendiri, tidak terdapat pertentangan di dalam dirinya 

(contradiction in terminis).Kehujahan hadis dari ijma' dapat diketahui dari kesepakatan para shahabat 

Nabi saw. untuk menjadikan hadis sebagai rujukan dalam menetapkan segala perkara. Sebagaimana 

diuraikan oleh Mustafa Assibai’, bahwa para shahabat sepeninggal Nabi saw., apabila menetapkan suatu 

keputusan atas suatu perkara yang muncul mereka mengacu kepada ayat Al- Qur'an, jika mereka tidak 

mendapatinya langsung dari Al-Qur'an mereka merujuk kepada sunnah Nabi saw., jika mereka tidak 

mendapatinya pada Sunah Nabi saw. mereka bermusyawarah mencari keputusan. Sebagai misal, ketika 

Abu Bakar Ra. kedatangan seorang nenek yang menanyakan tentang bagian waris. Lantas Abu Bakar 

mengatakan bahwa kasus itu belum ditemukan dalam Al-Qur’an dan belum tahu apakah Rasul saw. 

pernah mengatakannya. Kemudian beliau menanyakan kepada para sahabat. Mughirah mengatakan 

bahwa Rasul saw. bersabda: “bagian nenek sepertiga”. Abu Bakar Ra. menanyakan, “apakah ada saksi 

atas riwayatmu itu.” Muhamad bin Maslamah tampil sebagai saksi. Maka Abu Bakar Ra. pun 

melaksanakan hukum waris tersebut. 

Contoh kedua, ketika Abu Musa mengucapkan salam ke rumah Umar bin Khattab Ra. sampai tiga 

kali dan tidak ada jawaban, maka Abu Musa pun pergi. Lantas Umar memerintahkan untuk mengejarnya 

dan menanyakan kenapa kembali pulang. Abu Musa pun menjawab bahwa Rasul saw. telah bersabda : 

“Apabila seseorang di antara kalian mengucapkan salam sampai tiga kali dan tidak mendapatkan 

jawaban, hendaklah pulang kembali.” Umar pun meminta saksi untuk memperkuat riwayatnya itu. Abu 

Musa pun menghadirkan saksi terhadap Umar Ra. 

Dengan demikian, nyatalah segi tiga argumentasi ini memperkokoh akan keberadaan hadis baik 

dari sisi yuridis (Al-Qur’an dan As-Sunnah) maupun sosiologis-historis (kehidupan para sahabat). 

 

C. Posisi Hadist Terhadap Al-Quran 

Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Untuk 

mengaplikasikan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup, Allah swt. menjadikan Rasul-Nya sebagai contoh 

ideal dan suri tauladan bagi orang-orang yang beriman.20 Banyak hukum-hukum yang terkandung dalam 

Al-Qur'an hanya dapat diketahui dan dipahami pengertiannya secara rinci dan detail sekaligus 

penerapannya secara tepat hanya ketika telah dipraktekan oleh Nabi saw. Karena keumuman ayat-ayat Al-

Qur'an berisi pokok-pokok ajaran Islam yang membutuhkan penjabaran serta rincian dari Nabi saw. 
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Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Qur'an itu sendiri. 

“Dan Kami turunkan kepadamu adz Dzikru (Al-Qur'an) agar kamu menjelaskan kepada manusia 

apa-apa yang yang telah diturunkan kepada mereka agar mereka berfikir” (QS. An-Nahl: 44). 

Merujuk kepada ayat ini, dapat diambil penalaran bahwa tugas Rasul saw. terhadap Al-Qur'an 

adalah menjelaskan kandungan maknanya dan mengaplikasikannya di tengah kehidupan manusia. Sebab 

kadang di dalam Al-Quran terdapat ayat yang masih mujmal (global) yang perlu perincian lebih lanjut. 

Dalam konteks ini As-Sunnah hadir untuk menjelaskan dengan rinci kemujmalan ayat 

tersebut.21Posisi dan penjelasan Nabi saw. terhadap Al- Qur’an disebut sebagai bayan. Bayan Nabi saw. 

terhadap Al-Qur'an terkadang dengan perbuatan, boleh jadi dengan penjabaran lisan atau bisa jadi juga 

dengan persetujuan beliau terhadap perbuatan para sahabatnya. Semua perbuatan, perkataan dan 

persetujuan Nabi saw. diistilahkan dengan sunnah atau hadis. Karena itu kedudukan sunnah atau hadis 

terhadap Al- Qur'an pada intinya adalah penjelasan atau bayan. Secara substansial, kandungan hadis 

terhadap Al-Qur'an terkadang merupakan interpretasi atas ayat-ayat yang belum jelas, atau sebagai 

penegasan dan penguatan terhadap apa yang sudah jelas dalam Al-Qur'an, dan terkadang sebagai 

tambahan hukum terhadap apa yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al- Qur'an. 

Imam Syafi'i mengklasifikasikan hadis atau Sunnah Nabi saw. dalam kaitannya dengan Al-Qur'an 

kepada tiga katagori. Pertama, sunnah yang berisi penegasan dan penguatan atas hukum-hukum yang 

sudah jelas dalam Al-Qur'an. Kedua, sunnah yang berisi penjelasan atau rincian terhadap ayat-ayat Al-

Qur'an yang bersifat umum atau mujmal. Ketiga, sunnah yang berisi hukum yang berdiri sendiri tanpa 

ada rujukannya dalam Al-Qur'an baik yang secara eksplisit maupun implisit. Dua yang disebut pertama, 

kata Imam Syafi'i adalah kaidah yang disepakati oleh semua ulama Islam. Sedang satu yang disebut 

terakhir diperselisihkan oleh para ulama. 

Perselisihan pandangan para ulama tentang sunnah yang mempunyai kedudukan hukum berdiri 

sendiri (hukman mustaqilan) bukan perselisihan mengenai keberadaannya, tetapi mengenai kepatutan 

disebut sebagai hukum yang berdiri sendiri. Sebagian ulama berpendapat bahwa bukanlah suatu yang 

mustahil kalau Nabi saw. membuat hukum tersendiri yang tidak ada dasarnya dalam ayat Al-Qur'an, 

karena beliau sebagai pribadi pilihan Allah swt. yang diberi hak istimewa untuk menetapkan hukum atas 

dasar ijtihad beliau dan mendapat izin Allah swt. Karena Allah swt. perintahkan kaum mukmin untuk 

mentaati beliau secara mutlaq dalam urusan agama. Umpamanya pengharaman Nabi saw. atas sesuatu 

yang tidak diharamkan Al-Qur'an seperti pengharaman memadu bibi dengan keponakannya, 

pengharaman makan daging keledai jinak, dan sebagainya. Sebagian ulama berpendapat bahwa apapun 

yang diputuskan dan ditetapkan Nabi saw. baik dengan perkataan, perbuatan ataupun persetujuan beliau, 

pasti merujuk kepada hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an baik yang bersifat eksplisit maupun 

implisit, sebab tidak mungkin Nabi saw. menetapkan suatu hukum yang melampaui kewenangannya 

sebagai penyampai, pembaca dan penjelas Al-Qur'an. Jadi semua yang diajarkan dan ditetapkan Nabi 
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saw. dapat dipastikan merupakan interpretasinya terhadap Al-Qur'an. 

Pembicaraan mengenai eksistensi hadis sebagai tasyri’ haruslah dilihat sisi isi pembicaraan hadis 

tersebut. Sebab dalam pandangan Abdul Qadir Audah, tidak semua hadis mempunyai konsekuensi 

tasyri. Akan tetapi, tergantung kandungan hadis tersebut berbicara mengenai apa dan bagaimana. Audah 

memetakan empat hal yang harus diperhatikan dalam memahami hadis dalam dimensi tasyri’. Pertama, 

pada aspek basyariah (kemanusiaan) tergambarkan bagaimana Nabi saw. duduk, berdiri, makan, 

minum, dan lain-lain. Dalam hal ini perbuatan Nabi saw. tersebut bukanlah terkait risalah dan nubuwwah 

akan tetapi basyariah. Kedua, terkait khashasiah (kekhususan) Nabi saw. yang tidak berlaku bagi 

umatnya. Semisal memiliki isteri lebih dari empat, memasuki Mekah tanpa ihram, maupun shaum 

wishal. Semua ini tidaklah mendeskripsikan tasyri’ yang harus diikuti oleh seluruh umat Islam, namun 

semua hal itu merupakan kekhususan yang dimiliki Rasul saw. 

Ketiga, terkait duniawiyah (keduniaan) seperti berdagang, bertani, maupun industri, bukanlah 

tasyri’ yang harus diikuti. Seperti peristiwa perkawinan buah kurma yang berujung gagal panen, ketika 

sahabat menyampaikan kepada Nabi saw., dijawabnya “antum a’lamu bi umuri duniakum.” Demikian 

juga dengan penempatan tentara pada perang Badar, cara penempatan itu dikoreksi oleh sahabat Habib 

bin Mundzir. Maka Nabi saw. mengikuti pendapatnya. Keempat, terkait penjelasan agama, ilmu, maupun 

arahan, maka hadis tersebut berdimensi tasyri’ yang harus diikuti. Seperti hadis tuntutan untuk mengikuti 

Nabi saw. dalam sholat maupun haji. Demikian juga, penjelasan hadis mengenai batasan potong tangan 

bagi pencuri, merupakan hadits yang berkonsekuensi tasyri’ dan wajib diimplementasikan.Penjelasan 

Imam Asy-Syatibi maupun Audah dalam menguraikan posisi hadis terhadap al-Qur’an dapatlah 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Bayan Tafshil, hadis yang kandungannya menjelaskan (memerinci) ayat-ayat yang masih global. 

Seperti ketika Al-Qur’an mengkalamkan tentang sholat, haji, maupun zakat, maka hadis 

menguraikan secara rinci bagaimana tehnis sholat, haji, maupun rincian zakat. 

b. Bayan Takhshish, hadis yang kandungannya membatasi (menkhususkan) ayat-ayat yang umum. 

Semisal Al-Qur’an mengharamkan bangkai, sementara hadis membatasi bahwa bangkai yang 

haramkan itu bangkai selain di laut. 

c. Bayan Ta'yin/ta’kid, hadis yang menegaskan (menguatkan) maksud dari dua atau beberapa perkara 

yang dimaksud oleh ayat Al-Qur'an. Seperti Al-Qur’an mengkalamkan tentang waris, hadis 

menegaskan bahwa orang yang membunuh tidak berhak menerima waris. Al- Qur’an memfirmankan 

mengenai hukum potong tangan bagi pencuri, sementara hadis menguatkan batasan harta yang dicuri, 

yakni ¼ dinar. 

d. Bayan Tasyri', hadits yang menetapkan suatu hukum pada perkara yang didiamkan oleh Al-Qur'an. 

Semisal mengharakan pernikahan dengan bibi. 

e. Bayan Nasakh, hadits yang menentukan ayat-ayat tertentu telah dinasakh (dihapus) oleh ayat yang 

lain yang nampaknya seolah-oleh bertentangan. 
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Penjelasan Asy-Syatibi maupun Audah di atas walaupun ada perbedaan-perbedaan redaksional 

dan peristilahan dalam memposisikan kandungan hadit terhadap Al-Qur'an, tetapi esensinya sepakat 

bahwa hadis atau sunnah adalah sumber hukum syariat di samping Al-Qur'an dan bahwa Hadis berfungsi 

sebagai bayan terhadap Al-Qur'an yang sekaligus dapat menetapkan hukum yang berdiri sendiri. 

 

D. Tingkatan Hadis dalam Tasyri' 

Selain masalah kedudukan hadits sebagai sumber hokum informasi Islam, para ulama juga 

membahas seputar tingkatan hadis dalam syariat. Apakah tingkat dan posisi hadis sama dengan Al-Qur'an 

dalam memberikan landasan hukum ataukah berbeda. Dengan kata lain, apakah posisi hadis dengan Al-

Qur'an itu bersifat sejajar-setara (posisi horizontal) ataukan bertingkat-bertangga (posisi vertikal). 

Dengan memperhatikan apa yang telah diuraikan di atas tentang kehujahan dan kedudukan hadis, dan 

dengan memakai pendekatan diagram bulatan bola, dapat dikatakan bahwa ditinjau dari segi kewajiban 

taat kepada Rasulullah saw. sama dengan kewajiban taat kepada Allah swt. maka konsekwensi hukum 

yang ditetapkan hadis secara global sama dengan apa yang ditetapkan oleh Al-Qur'an. Artinya hukum 

yang ditetapkan oleh hadis secara materil hakikatnya adalah perincian dari yang ditetapkan oleh Al-

Qur'an, karena itu dari segi kewajiban melaksanakannya sama saja dengan kewajiban melaksanakan Al-

Qur'an. Hanya saja ada beberapa aspek dari sudut formilnya, yaitu aspek prosedur dan metodologi 

periwayatan hadis yang bersifat spesifik yang menyebabkan bobot kehujahan dan status hadis tidak 

mungkin dapat disamakan atau disejajarkan dengan Al-Qur'an. Sedangkan jika kita memakai pendekatan 

diagram tangga, terlihat bahwa hadits merupakan dasar hukum kedua setelah Al-Quran. 

Apabila Al-Quran dan hadis dipetakan perbedaan secara detail, dapatlah diuraikan sebagai 

berikut : 

a. Sudut kepastian datangnya (qath'iyatul wurud), seluruh ayat Al- Qur'an bersifat pasti, qath'i, karena 

Al-Qur'an diriwayatkan secara mutawâtir, periwayatan kolektif dari satu generasi ke generasi 

berikutnya dengan jumlah periwayat yang tidak memungkinkan secara akal dan adat terjadi 

kedustaan atau kekeliruan. Sementara hadis sangat sedikit yang diriwayatkan dengan cara mutawâtir 

dan keumumannya periwayatan bersifat individual yang disebut dengan riwayat ahad. Karena itu 

hadis ditinjau dari segi datang dan keberadaannya bersifat dhanny, masih menyimpan adanya 

kemungkinan kekhilafan. Yang pasti (qath’i) harus didahulukan dari pada yang mungkin (dhanny), Al-

Qur’an harus dikedepankan dari pada hadis. 

b. Sebagai konsekwensi dari dhanniyatul wurud pada hadits-hadits ahad, maka terjadi kemungkinan 

kesalahan dalam periwayatan hadis, baik disengaja ataupun disebabkan faktor manusia (human 

error). Karena itu para ulama hadis mengklasifikasikan hadis kepada tingkatan shahih, hasan, dan 

dhaif. Hanya hadis yang berderajat shahih dan hasan yang boleh dijadikan sandaran hukum. 

c. Dalam pengklasifikasian hadis menjadi shahih, hasan, dan dhaif, tidak seluruh hadits yang 

dikatagorikan shahih disepakati kesahihannya oleh semua ulama hadis, demikian juga tidak setiap 
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yang dikatagorikan dhaif disepakati oleh semua ulama tentang kedhaifannya. Maka suatu yang tidak 

bisa dihindari bahwa ada sebagian hadis yang ditolak oleh sebagian kalangan ulama karena dinilai 

lemah, dan diterima oleh sebagian ulama yang lain karena dinilai shahih. Kelompok yang menolak 

suatu hadis karena dinilainya lemah tidak dapat dihukumkan sebagai orang yang mengingkari 

ketaatan pada Rasul saw. sehingga divonis sebagai orang murtad. Sebab yang ia tolak bukan materi 

hadisnya sebagi perkataan atau perbuatan Rasulullah saw. yang wajib diikuti, akan tetapi prosedur 

dan metode penyampaian hadits tersebut yang tidak meyakinkan sehingga diragukan kebenarannya 

dari Rasulullah saw. 

d. Pada kenyataannya kewajiban mentaati hadits ditetapkan oleh Al- Qur'an. Maka Al-Qur'an adalah 

pokok atau pangkal dari hukum, sedang hadis adalah cabang yang ditetapkan oleh Al-Qur'an. 

Sebagaimana ijma' ditetapkan oleh perintah Al-Qur'an dan hadis. Maka suatu yang tidak rasional jika 

yang pokok disamakan kedudukannya dengan yang cabang. 

e. Tingkatan kehujahan hadis sebagai dasar hukum kedua setelah Al- Qur'an juga diisyaratkan dalam 

Al-Qur'an dan hadis itu sendiri. Kemudian dipraktekan oleh ijma' shahabat. Al-Qur'an mengatakan, 

"Ta'atlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul agar kamu dirahmati" (Ali Imran [3] : 

132). Pada ayat ini diperintahkan taat pertama-tama kepada Allah swt. kemudian kepada Rasul-Nya. 

Dalam hadis Nabi saw. dikatakan kepada Muadz, "Bagaimana kamu memutuskan perkara jika 

dihadapkan keopada suatu urusan?". Muadz menjawab, "Aku akan memutuskan dengan Kitabullah!" 

Rasulullah saw. bertanya lagi, "Jika kamu tidak menemukan pada Kitabullah?". Muadz menjawab, 

"Aku akan memutuskan dengan Sunnah Rasul-Nya!". Rasulullah bersabda lagi, "Bagaimana jika 

kamu tidak menemukan pada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah?" Muadz menjawab, "Aku akan 

berijtihad dengan pendapatku dan tidak melampaui batas!" (HR. Abu Dawud). 

 

E. Argumentasi Para Pengingkar Hadis 

Meskipun kehujahan hadis sebagai dasar tasyri' yang kedua telah disepakati atau telah menjadi 

ijma' generasi abad pertama Islam, tetapi pada abad kedua (generasi tabi'in dan atba' tabi'in) mulai muncul 

kelompok yang menyimpang dari arus utama (mainstream) kaum muslimin, yaitu mereka yang menolak 

atau mengingkari hadis (inkar sunnah) sebagai hujah syariat.29 Sejak itu, pandangan inkar sunnah ini 

terus berlangsung bahkan hingga di era modern.30 Keberadaan kelompok pengingkar kehujahan hadis 

yang paling awal diinformasikan oleh Imam Asy-Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Assibai’. 

Assibai’ merekam secara jelas isi dan kandungan dialog antara Imam Syafi'i dengan kelompok penolak 

hadits yang dipaparkan dengan gaya dialogis. Akan tetapi, Imam syafi'i tidak meyebutkan secara 

eksplisit kelompok mana yang menentang kehujahan hadis tersebut. 

Cikal bakal kelompok penentang hadis ini muncul dari kaum Zindik dan kaum ekstrim Rafidhah 

yang memang benci dan memusuhi agama Islam dengan berpura-pura memeluk Islam. Sebagaimana 

dikutip oleh Musthafa As Syibâ'i, menduga bahwa kelompok ini adalah sebagian sekte dari 
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mutakallimin yang beraliran muktazilah. Karena Imam Syafi'i mengisyaratkan bahwa kelompok yang 

berdebat dengan Syafi'i ini berasal dari Bashrah ketika beliau tinggal di Irak. Sebagaimana diketahui 

bahwa Bashrah adalah pusat dari munculnya aliran kalam dan muktazilah. Sejak di masa klasik inilah, 

fenomena kelompok (firqah) inkar sunnah terus berlanjut sampai pada era ini,32 termasuk fenomena ini 

berlangsung pula di tanah air,33 dan juga di negeri jiran34 yang konon dimotori sejumlah tokoh.Secara 

garis besarnya para pengingkar hadis ini ada dua katagori. 

Pertama, mereka yang menentang hadis sebagai hujah secara keseluruhan dan berpendapat sumber 

hukum syariat Islam itu semata-mata hanyalah Al- Qur'an. Kedua, mereka yang menentang kehujahan 

sebagian hadis saja, tidak secara keseluruhan. Yaitu menolak hadis yang diriwayatkan secara ahad dan 

menerima hadis yang diriwayatkan secara mutawatir. Para penentang kategori hadis ahad inipun ada dua 

kelompok. Yaitu mereka yang menolak Hadis ahad dijadikan hujah dalam urusan ushuludin atau masalah 

aqidah, dan mereka yang menolak hadis ahad untuk hujah aqidah maupun urusan ibadah yang bersifat 

cabang (fikih). 

Seacara garis besar, argumentasi para pengingkar hadis adalah sebagi berikut : 

a. Mereka berargumen bahwa Al-Qur'an telah sempurna dan mencakup semua ajaran Islam, maka 

tidak perlu lagi kepada yang lainnya termasuk hadis. Mereka membawakan ayat Al-Qur'an pada 

Surat al-Maidah: 3, al-An 'am : 38, dan al-Hijr : 9. 

b. Mereka mengatakan bahwa hadis adalah perkataan-perkataan palsu yang disandarkan kepada Nabi 

saw. untuk kepentingan segelintir orang terutama penguasa yang tujunnya untuk melanggengkan 

kekuasaan politik mereka. Karena sesudah Nabi Muhammad saw. wafat umat Islam terpecah 

menjadi beberapa sekte dan aliran politik. 

c. Bahwa para periwayat hadis itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kejujurannya. Bahkan para 

shahabat sendiri banyak yang berbuat jahat dan dosa sehingga hilang sifat keadilan mereka. 

d. Penulisan hadis baru terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz yang memerintah Tahun 99-101 H. 

Sebelum itu hadis hanya dongeng dari mulut kemulut. Bahkan diriwayatkan bahwa Nabi saw. 

justru melarang para shahabatnya menulis hadis. Karena itu orisinalitas hadis tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. 

e. Kandungan dan isi hadis itu sendiri banyak yang bertentangan dan bertolak belakang antara yang 

satu dengan yang lainnya. Sementara kitab-kitab hadis ditulis dengan sistematika yang kacau 

sehingga tidak dapat dijadikan pegangan. 

Para ulama pembela hadis seperti Imam Asy-Syafi'i dan para ulama hadis setelah beliau, kemudian 

As-Suyuthi, As-Siba'i, dan lain-lainnya dari para ulama di Timur dan Barat, zaman dahulu sampai 

sekarang, telah meruntuhkan argumentasi para pengingkar sunnah tersebut dengan tepat dan ilmiaah. 

Dalam membantah argumen pertama, para ulama menjawab bahwa kesempurnaan Islam telah final 

(Al-Maidah: 3), demikian juga penegasan bahwa Al-Kitab adalah penjelas segala sesuatu dan tidak ada 

sesuatupun yang tertinggal dalam Al-Kitab, (Al-An'am: 38) tidak berarti meniadakan hadis dan 
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mencukupkan dengan Al-Qur'an saja. Karena banyak ayat-ayat Al-Qur'an   yang   bersifat   umum   

dan   mujmal   yang   membutuhkan pengkhususan dan perincian dari hadis. Seperti tatacara shalat, 

rincian zakat, haji, hukum potong tangan, rajam, dan hukum-hukum lainnya. Jadi kesempurnaan Al-

Qur'an adalah kesempurnaan dari segi cakupannya yang komprehensif dan tuntasnya pewahyuan. Lagi 

pula, pengertian Al-Kitab pada ayat-ayat di atas tidak menegaskan maksudnya Al-Qur'an melainkan 

mengandung pengertian adalah kitab Lauh al-Mahfudh. Lebih dari itu, Al- Qur'an sendiri berulangkali

 dengan tegas memerintahkan mentaati Rasulullah saw. dan menugaskan Rasulullah saw. agar 

menjelaskan kandungan Al-Qur'an sebagaimana disebutkan pada ayat-ayat di muka, yaitu An-Nisa : 

59, 65, dan 80, An-Nahl : 44, An-Nur : 51, dan sebagainya. Kedua, tuduhan bahwa semua   hadis   

adalah   palsu   merupakan tuduhan yang gegabah dan underestimate. Karena para ulama hadis telah 

menyeleksi hadis dengan metode penyeleksian yang ketat sehingga hadis telah diklasifikasikan kepada 

hadis sahih, hasan, dan dhaif.38 Benar adanya bahwa banyak hadis yang palsu dan para ulama 

hadis telah mengumpulkannya dalam kumpulan hadis palsu yang haram untuk diamalkan. 

Ketiga, tuduhan mereka bahwa para periwayat hadis tidak dapat dipertanggungjawabkan dan 

bahwa shahabat banyak yang berbuat dosa dan kemungkaran adalah tuduhan yang tidak intelek. Bahwa 

sebagian shahabat tertimpa fitnah perpecahan adalah benar faktanya. Akan tetapi, kita harus menilai 

secara adil dan proporsional. Bahwa fitnah itu menyangkut masalah ijtihad politik, sementara masalah 

akidah dan ibadah tidaklah terganggu dengan adanya perselisihan itu kecuali setelah munculnya kaum 

Khawarij yang memunculkan pemalsuan hadis. Sementara tidak ada seorangpun dikalangan shahabat 

yang terbukti membuat hadis dusta, disamping suatu hal yang mustahil karena mereka saling mengawasi 

antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga jika ada berita yang asing dari seorang sahabat tidak 

mungkin akan dibiarkan oleh sahabat yang lain. Justru fakta sejarah yang nyata yang tidak dapat 

diingkari bahwa para shahabat telah sepakat menjadikan hadis sebagai landasan dalil agama, bukan 

hanya hadis yang dikatagorikan mutawatir melain semua hadits yang diterima secara sahih meskipun 

dari satu jalan periwayatan dalam kategori ahad. 

Keempat, tuduhan bahwa hadis baru ditulis satu abad sepeninggal Nabi saw. dan bahwa Nabi saw. 

sendiri yang melarang menulis hadis, adalah tuduhan ceroboh dan tidak teliti. Sebab, banyak bukti dan 

fakta serta data yang menunjukkan bahwa penulisan hadis sudah dilakukan oleh sebagian dari Shahabat 

dan Tabi'in. Sebagai contoh adalah catatan hadis Abdullah bin Amr bin Al-Ash yang dicatat langsung 

dari lisan Nabi Muhammad saw., yang kemudian tercatat dalam kitab Musnad Ahmad yang terkenal 

dengan sebutan Shahifah Abdullah bin Amar bin Ash. Demikian pula larangan menulis Hadits yang 

dikeluarkan Nabi kepada para shahabat terbatas pada masa awal Islam di Madinah karena untuk 

mengkonsentrasikan penulisan Al-Qur'an dan kekhawatiran terjadinya penulisan yang tercampur antara 

Al-Qur'an dna Hadits. Setelah itu Rasulullah menginzinkan bahkan memerintahkan menuliskan Hadits 

kepada shahabat-shahabat tertentu seperti Abdullah binn Amr dan Abu Syah. 

Kelima, tuduhan bahwa banyak Hadits yang maknanya bertentangan antara yang satu dengan yang 
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lainnya dan bahwa sistematika penulisan Hadits sangat kacau juga tidak dapat dijadikan alasan untuk 

menolak kehujahan Hadits. Tidak dipungkiri adanya Hadits-Hadits yang bertentangan satu dengan yang 

lain dan ini telah menjadi bahan penyelidikan para ulama secara serius sehingga melahirkan disiplin 

tersendiri di lapangan Ilmu Hadits yaitu adanya ilmu Mukhtaliful Hadits dan ilmu Nasikh wal mansukh. 

Dalam penelitian para ulama Hadits, Hadits-Hadits yang bertentangan itu ada beberapa 

kemungkinan. Adakalanya satu Hadits dhaif bertentangan dengan hadits Shahih, maka jelaslah Hadits 

dhaif itu yang harus ditolak. Adakalanya kedua-duanya shahih akan tetapi salah satu dari Hadits tersebut 

telah dihapus oleh yang lainnya. Karena Hadits yang dihapus itu mengandung hukum temporal yang 

kemudian diganti oleh hukum yang abadi. Adakalanya kedua-duanya memang shahih dan dianggap 

bertentangan hanya lahiriyahnya saja, padahal setelah diselidiki tidak bertentangan tetapi justru saling 

melengkapi aspek-aspek yang berbeda. 

Dengan demikian seluruh alasan dan segenap argumentasi dari kaum penentang sunnah telah 

terbantahkan dan terputihkan oleh para ulama sehingga faham mereka tidak dapat dijadikan pegangan 

oleh seorang muslim. Sekaligus keguguran argumentasi mereka mencerminkan kerapuhan bangunan 

logikanya dalam menghantam ketangguhan posisi hadis. 

Kalangan sarjana hadis telah meneguhkan bangunan keajegan hadis sekaligus kedudukannya dalam 

pembentukan syariat Islam. Bahwa hadis telah diakui keberadaannya oleh Al-Qur’an, hadis, ijma 

sahabat maupun kultur kebiasaan para thabi’in yang telah kuat memegang teguh hadis. Meniscayakan 

kepada umat bahwa hadis merupakan sumber tasyri’ yang telah berlangsung sejak berabad-abad 

lamanya. Problematika seputar posisi hadis sebagai dasar sumber informasi Islam yang menyisakan 

silang pendapat antara pembela dan pengingkar hadis dapat dipahami sebagai dinamika intelektual yang 

memiliki dampak positif bagi perumusan metodologi penelitian hadis. Sehingga merekomendasikan 

agar selalu dilakukan sentuhan pengembangan terhadap hadis secara lebih sistematis didasarkan kepada 

perkembangan berbagai keilmuan di masa sekarang ini apalagi dibidang informasi. 
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BAB IV 

 

ULAMA MAZHAB JUMHUR IMAM ABU HANIFA, 

IMAM MALIK, IMAM SYAFI’I DAN IMAM HAMBALI 

 

 

Dalam melaksanakan perintah agama, umat Islam tentu harus berlandaskan pada aturan dalam 

Al-Qur’an dan Hadis. Hukum    mengatur halal dan haram, sunat dan makruh, tata cara sholat, cara 

bersuci dan sebagainya. Dalam agama Islam terutama dalam hal fiqih mengenal adanya Mazhab. 

Mazhab yaitu sesuatu yang menjadi pendapat imam atau ahli agama tentang hukum suatu perkara baik 

dalam urusan agama, masalah ibadah ataupun permasalahan lainnya. Ada banyak Mazhab dalam 

perkembangannya, namun ada empat Mazhab yang paling masyhur, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, 

Syafi’i, dan Hambali. 

Abad ke-2 hingga ke-5 hijriah adalah merupakan zaman keemasan ilmu pengetahuan, khususnya 

disiplin ilmu syar’i. Masing-masing dari bidang fikih, hadis, tafsir Al-Qur’an dan Bahasa Arab yang 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tadwin (pengumpulan) dan ta’lif (auriyah dan lain-lain. 

Di bidang hadis, terdapat al-Bukhari dan Muslim bin al- Hajjaj yang menghimpun hadis-hadis sahih, di 

bidang tafsir AlQur’an terdapat Abu Ja’far al-Tabari, di bidang Nahwu terdapat ‘Amru bin Usman 

alpenulisan) atau kodifikasi ilmu pengetahuan begitu gencar, di bidang fikih berdiri empat mazhab besar 

yaitu H{anafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah di samping mazhab fikih lainnya seperti 

Rahawiyah, S| -Farisi atau yang terkenal sebagai Sibawaih. 

 

A. Riwayat Hidup Imam Hanafi 

Imam Abu Hanifah dikenal dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu’man ibn 

Tsabit Al Kufi, lahir di Irak (kufah) pada tahun 80 Hijrah ( 699 M). Ia hidup pada dua masa: masa 

kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan dan masa Bani Abbas, Khalifah Al-Manshur. 

Digelar Abu Hanifah (suci lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, 

berakhlak mulia, serta menjahui perbuatan dosa dan keji. Atjep Djazuli menjelaskan “Abu Hanifah 

diambil dari ayat Fattabi’umillata Ibrahima Hanifa ( maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus), Q.S. Ali 

Imran ayat 95. 
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Imam Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 H di kufah pada masa kekhalifahan Abdul Malik 

bin Marwan ( Bani Umayyah). Mengenai kelahiran Abu Hanifah, di antaranya ahli sejarah 

sebenarnya terdapat perbedaan. Ada di antara ahli yang menyebut tahun 61 H sebagai tahun kelahiran 

beliau, namun ada juga yang mengatakan tahun 70 H, di antara semua pendapat, yang paling kuat 

dan dapat digunakan adalah 80 H. jika Abu Hanifah lahir tahun 61 H, berarti beliau ditugaskan 

menjadi Qadhi pada usia Sembilan puluh tahun. Tentu saja ini tidak masuk akal. Tidak mungkin 

orang setua itu diberikan tugas berat yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. 

Imam Abu Hanifah tinggal di kota kupah di Irak. Kota ini terkenal sebagai kota yang dapat 

menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ia seorang yang bijak dan gemar ilmu 

pengetahuan. Ketika ia menambah ilmu pengetahuan, mula- mula ia belajar sastra bahasa arab. 

Karena ilmu bahasa, tidak banyak dapat digunakan akal ( pikiran) ia meninggalkan pelajaran ini dan 

beralih mempelajari fiqih. Ia berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran. Di samping 

mempelajari ilmu fiqih, beliau sempat juga mempelajari ilmu- ilmu yang lain, seperti tauhid dan lain-

lain, beliau berpaling untuk memperdalam ilmu pengetahuan karena menerima nasihat seorang 

gurunya bernama Al-Sya’ab. 

Abu Hanifah memiliki seorang ayah bernama Thabit bin Zauty Al-Farisy,sementara kakeknya 

merupakan penduduk Kabul, sebuah kota di Afganistan, ibu Abu Hanifah tidak terkenal dikalangan 

ahli-ahli sejarah tetapi walau bagaimanapun ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya. 

Keluarga Abu Hanifah sebenarnya adalah keluarga pedagang di sendiri sempat terlibat dalam urusan 

perdagangan namun hanya sebentar sebelum dia memutuskan perhatian pada soal-soal keilmuan. 

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai orang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu. Sebagai 

gambaran, dia pernah belajar fiqih kepada ulama yang paling terpandang pada masa itu, yakni 

Humad Bin Abu Sulaiman, tidak kurang dari 18 tahun lamanya. Setelah wafat gurunya, Imam Abu 

Hanifah kemudian mulai mengajar di banyak majelis ilmu di Kuffah.6 

Sepuluh tahun sepeninggal gurunya, yakni pada tahun 130 H, Imam Abu Hanifah pergi 

meninggalkan Kuffah menuju Makkah. Dia tinggal beberapa tahun lamanya di sana, dan di tempat 

itu pula dia bertemu dengan salah seorang murid Abdullah Bin Abbas r.a. Semasa hidupnya, Imam 

Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli zuhud, sangat tawadhu’, dan 

sangat teguh memegang ajaran agama. Kecerdasan Imam Abu Hanifah diketahui melalui pengakuan 

dan pernyataan para ilmuwan, diantaranya: 

a. Imam Ibnul Mubarok, pernah berkata: “Aku belum pernah melihat seorang laki-laki lebih cerdik 

dari pada Imam Abu Hanifah”. 

b. Imam Ali Bin Ashim, berkata: “Jika sekiranya ditimbang akal Abu Hanifah dengan akal 

penduduk kota ini, tentu akal mereka itu dapat dikalahkannya”. 
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c. Raja Harun al-Rasyid, pernah berkata: “Abu Hanifah adalah seseorang yang dapat melihat 

dengan akalnya pada barang apa yang tidak dapat dilihat dengan mata kepalanya”. 

d. Imam Abu Yusuf, berkata: “Aku belum pernah bersahabat dengan seorang yang cerdas dan 

cerdik melebihi kecerdasan akal pikiran Abu Hanifah”. 

Imam Abu Hanifah dikenal sangat rajin menuntut ilmu. Semua ilmu yang berkaitan dengan 

keagamaan dipelajari, mulai dari hukum agama hingga ilmu kalam. Beliau juga dikenal sebagai salah 

satu ulama yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, sejak dari proses belajar hingga dikenal 

sebagai imam mazhab. 

Sebagai seorang yang alim dan cerdas, Abu Hanifah pernah mendapat tawaran dari penguasa 

(Bani Umayyah) untuk menjadi Gubernur. Namun tawaran itu ditolaknya, sehingga beliau disiksa dan 

dipenjara. Namun berkat bantuan pengawal penjara (sipir), dia kemudian dapat diloloskan, untuk 

selanjutnya pergi ke Mekkah dan bermukim di sana beberapa saat lamanya. Setelah Bani Umayyah 

runtuh, dia pun pulang ke Kuffah. Namun pada masa setelah Bani Umayyah, di mana pemerintahan 

dipegang oleh Bani Abbasiyyah, beliau juga mengalami nasib yang sama. Bahkan nasib beliau lebih 

tragis. Akibat penolakan untuk menjadi Qadli Qudlot, Abu Hanifah dipenjara dan disiksa hingga akhir 

hayatnya. 

Adapun murid-murid Abu Hanifah yang berjasa dimadrasah Kuffah dan membukukan 

fatwa-fatwanya sehingga dikenal dunia Islam, adalah: 

1. Zufar bin Az-Zuhail meninggal pada tahun 158 H. 

2. Abu Yusuf Ya’kub bin Ibrahim bin Habib Al-Anshory meninggal pada tahun 182 H. 

3. Muhammad bin Al-Hasan meninggal pada tahun 189 H. 

4. Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu’lui meninggal pada 204 H.9 Adapun kitab-kitab yang sudah 

dibukukan adalah: 

a. Kitabal-Mabsuth 

b. Kitab al-Jami’ ash-Shaghir 

c. Kitab al-Jami’ al-Kabir 

d. Kitab asy-Syarh ash-Shagir 

e. Kitab asy-Syarh al-Kabir 

f. Kitab az-Ziadat 

g. Kitab al-Faraidl 

h. Kitab asy-Syuruth 

i. Fiqh al-Akbar 

Keteladanan seorang imam beliau mempunyai akhlak yang luar biasa, juga kewarakan yang 

tercermin dalam pelaksanaan ibadah, serta kehidupan yang benar-benar konsisten di jalan kebenaran, 

banyak ulama memuji Abu Hanifah. Beliau benar- benar menjaga wibawa dan muruah baik ketika 
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berada di khalayak ramai maupun saat sendirian. Hal ini dilakukan karena Abu Hanifah sadar ketika 

manusia melakukan maksiat kepada Allah SWT, meski tidak disaksikan oleh manusia, namun 

sesungguhnya Dia Maha Melihat dan Maha Mengetahui semua yang dikerjakan ciptaannya. 

Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 Hijrah dan ada beberapa pendapat yang 

berbeda tentang tarikh ini, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal pada 

tahun 151 dan 153 hijrah, pendapat yang lebih kuat ialah beliau meninggal pada tahun 150 

hijrah.Imam Nawawi berpendapat beliau meninggal dunia ketika dalam tahanan. Jenazah Abu 

Hanifah dikebumikan di makam perkuburan Al-khaizaran’ di Timur kota Baghdad. 

 

B. Riwayat Hidup Imam Malik 

Imam Malik yang bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin 

Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 93 

H/712 M dan wafat tahun 179 H/796 M. Dia dilahirkan pada zaman al-walid bin abdul malik dan 

meninggal di Madinah pada zaman pemerintah al-rasyid. Dia tidak pernah keluar daerah 

meninggalkan Madinah. Sama seperti imam abu hanifah, dia hidup dalam dua zaman pemerintahan, 

yaitu bani umayyah dan Bani abbasiyah. Negara Islam telah berkembang luas dalam kedua masa 

pemerintahan ini, hingga kelautan atlantik di barat dan ke Negeri Cina di Timur. Juga telah sampai 

ke tengah-tengah benua Eropa, yaitu ketika Negara Spanyol berhasil dikuasai. 13Dia berasal dari 

keluarga Arab terhormat, berstatus sosial tinggi, baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam. 

Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam, mereka 

pindah ke Madinah. Kakeknya, Malik , adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam 

pada tahun 2 H. Saat itu, Madinah adalah kota ilmu‟ yang sangat terkenal. 

Mengetahui bahwa Imam Malik berasal dari sebuah keluarga berilmu dan tumbuh besar di 

Madina al-Munawwara yang merupakan ibu kota ilmu pengetahuan di saat itu, khususnya ilmu 

hadits, dan juga mengetahui kuatnya ingatan Malik, pemahaman, taqwa, keteguhan dan 

ketabahannya dalam menghadapi segala hambatan pencarian ilmu, tidaklah mengherankan jika kita 

melihat bahwa ia dapat menyelesaikan pelajaranya pada usia yang sangat muda. Periwayat yang 

dapat dipercaya menyatakan bahwa ia sudah duduk memberikan fatwa pada usia 17 tahun. Ini bukan 

karena ambisi orang muda atau karena hasratnya untuk tampil, akan tetapi 70 orang imam telah 

bersaksi bahwa ia patut memberi fatwa dan mengajar. 

Kakek dan ayahnya termasuk kelompok ulama hadis terpandang di Madinah. Karenanya, 

sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu. Ia merasa Madinah 

adalah kota dengan sumber ilmu yang berlimpah lewat kehadiran ulama-ulama besarnya. 

Kendati demikian, dalam mencari ilmu Imam Malik rela mengorbankan apa saja. Menurut 

satu riwayat, sang imam sampai harus menjual tiang rumahnya hanya untuk membayar biaya 



 
[55]  

pendidikannya. Menurutnya, tak layak seorang yang mencapai derajat intelektual tertinggi sebelum 

berhasil mengatasi kemiskinan, menurut beliau kemiskinan adalah ujian hakiki seorang manusia. 

Apabila kita melihat hal tersebut tidak menjadi suatu keanehan apabila beliau menjadi ulama besar.  

Setelah beliau mengerti dan memahami serta menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan 

agama Islam khususnya masalah fikih dan hadits, maka beliau melakukan pengembangan 

pemikirannya dengan cara mendatangi para ulama di masjidil haram, mengadakan forum diskusi di 

madinah maupun di kediamannya bersama murid-muridnya dan kegiatan lainnya yang bersifat 

diskusi atau bertukar pendapat dengan para ulama-ulama terkenal pada masa itu. Dalam usia muda, 

Imam Malik telah menguasai banyak ilmu. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh 

hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan. Tidak kurang empat khalifah, mulai dari Al Mansur, Al 

Mahdi, Hadi Harun, dan Al Ma‟mun, pernah jadi murid Imam Malik. Ulama besar, Imam Abu 

Hanifah dan Imam Syafi‟i pun pernah menimba ilmu dari Imam Malik. Belum lagi ilmuwan dan 

para ahli lainnya. Menurut sebuah riwayat disebutkan murid terkenal Imam Malik mencapai 1.300 

orang. 

Adapun karya-karya Imam Malik memiliki beberapa karya tulis yang terkenal di kalangan 

umat islam, baik yang berbentuk buku maupun risalah. Karya utama beliau dalam bentuk buku yang 

dikenal sampai sekarang adalah Al-Muwatta. Kitab sang Imam ini merupakan kumpulan hadis sahih 

dan amalan-amalan penduduk Madinah yang berkaitan dengan fikih. setelah kitab atau buku, beliau 

juga pernah menulis beberapa risalah. Risalah fil Qadar, risalah fi An Nujum wa Manazili Al Qamar, 

risalah fil Al Aqdliyyah, risalah ila Abi Ghassan Muhammad binMutharrif, risalah Juz’un fil at-tafsir, 

risalah kitabu as sir, dan Risalatu ila Ar Rasyid adalah contohnya. Semacam surat untuk pribadi 

tertentu yang sesungguhnya sangat layak kita kaji. 

C. Riwayat Hidup Imam Syafi’i 

Imam Syafi’i bernama Abu Abdullah Muhammad bin Idris binal Abbas bin Utsman bin Syafi’ 

bin As-Sa’ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muththalib bin Abdu Manaf bin Qushai 

Al Qurasyi Al Muththalibi Asy-Syaif’i Al Hijazi Al Makki. Dia terhitung masih keluarga Rasulullah 

SAW yang keturunannya bertemu pada Abdu Manaf. 

Ia dilahirkan pada tahun 150 H, bertepatan dengan tahun dimana Imam Abu Hanifah meninggal 

dunia. Ia dilahirkan di Ghazzah, ketika umurnya mencapai dua tahun, ibunya memindahkannya ke 

Hijaz dimana sebagian besar penduduknya berasal dari Yaman, ibunya sendiri berasal dari Azdiyah. 

Keduanya pun menetap disana. Namun ketika umurnya telah mencapai sepuluh tahun, ibunya 

memindahkannya ke Makkah karena khawatir akan melupakan nasabnya. 

Imam Syafi’I ketika umurnya kurang lebih 10 tahun dibawa oleh ibunya ke Mekkah, ketika itu 

beliau telah hafal Al-Qur’an Di Mekkah beliau banyak mendapatkan Hadits dari ulama-ulama Hadits. 
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Karena kepakirannya sering memungut kertas-kertas yang telah dibuang kemudian dipakainya untuk 

menulis. Ketika semangatnya untuk menuntut ilmu makin kuat dan menyadari bahwa Al-Qur’an itu 

bahasanya sangat indah dan maknanya sangat dalam, maka pergi ke Kabilah Hudzail untuk 

mempelajari dan mendalami Sastra Arab serta mengikuti saran hidup Nabi Muhammad SAW. 

Ia pergi ke Kabilah Huzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang 

fasih. Sepuluh tahun lamanya Imam Syafi'i tinggal di pedusunan itu, mempelajari syair, sastra dan 

sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah kabilah Huzail itu, amat indah susunan 

bahasanya. Di sana pula ia belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu Imam 

Syafi'i menghafal al-Qur'an, menghafal hadits, mempelajari sastra Arab dan memahirkan diri dalam 

mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk Badiyah. 

Imam Syafi’i datang menemui Imam Malik saat berusia tiga belas tahun, kemudian ia 

berangkat ke Yaman hingga dikenal masyarakat lantaran riwayat hidupnya yang baik, arahannya 

agar selalu berpedoman kepada sunnah, metode yang baik dan lain sebagainya. Setelah itu ia pindah 

ke Irak. Disana ia mendalami ilmu dengan serius, bertukar pikiran dengan Muhammad bin Al Hasan 

dan yang lain,menyebarkan ilmu hadits, menegakkan madzhab penduduk Irak, serta membela 

Sunnah hingga namanya dikenal dan semakin harum. Abdurrahman bin Mahdi, tokoh ahli hadits di 

zamannya, kemudian meminta untuk menyusun kitab Ushul Fikih. 

Namun demikian, Imam Syafi’i belum puas menuntut ilmu karena semakin dalam ia 

menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum ia mengerti, sehingga tidak mengherankan bila 

guru Imam Syafi’i sangat banyak, sama dengan banyak muridnya. Meskipun menguasai hampir 

seluruh disiplin ilmu, Imam Syafi’i lebih dikenal sebagai ahli hadits dan hukum karena inti 

pemikiranya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut. pembelaannya yang besar terhadap sunnah 

Nabi membuat ia digelari Nashiru Sunnah ( pembela Sunnah Nabi). 

Ulama Mekkah yang menjadi gurunya ialah, Muslim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin 

Uyainah, Said bin Al-Kudah, Daud bin Abdur Rahman, Al-Attar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz 

bin Abi Daud. Sementara di Madinah ialah Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa’ad Al-Ansari, Abdul 

Aziz bin Muhammad Ad- Dawardi, Ibrahim bin Yahya Al-Usami, Muhammad Said bin Abi Fudaik 

dan Abdullah bin Nafi’ As-Saigh. 

Sedangkan di Yaman, Matraf bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Kadhi bagi kota san’a, Umar bin 

Abi Maslamah, dan Al-Laith bin Saad. Di Irak: Muhammad bin Al-Hasan, Waki’ bin Al-Jarrah Al- 

Kufi, Abu Usamah Hamad bin Usamah Al-Kufi, Ismail bin Attiah Al-Basri dan Abdul Wahab bin 

Abdul Majid Al-Basri.  

Buku –buku karangan Imam syafi’i 

1. Ar-Risalah Al Qadimah ( Kitab Al Hujjah). 

2. Ar-Risalah Al Jadidah 

3. Ikhtilaf Al Hadits 
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4. Ibthal Al Istihsan 

5. Ahkam Al Qur’an 

6. Bayadh Al Fardh 

7. Sifat Al Amr wa Nahyi 

8. Ikhtilaf Al Malik wa Syafi’i 

9. Ikhtilaf Al Iraqiyin 

10. Ikhtilaf Muhamad bin Husain 

11. Fadha’il Al Quraisy 

12. Kitab Al Umm 

13. Kitab As Sunan 

Menurut Ar-Rabi Imam syafi’i wafat pada malam jum’at setelah magrib saat aku sedang berada 

di sampingnya. Jasadnya kemudian disemayamkan setelah Ashar pada hari Jum’at , yaitu hari terakhir 

bulan Rajab tahun 204 H. kuburnya berada di Mesir. Ia sangat dihormati dan disanjung lantaran 

predikat imam yang disandangnya. 

 

D. Riwayat Hidup Imam Ahmad Bin Hambal 

Beliau ialah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani, beliau lahir Di 

Baghdad pada tahun 164 H Bulan Rabiul Awwal, Imam Ahmad biasanya dinisbatkan kepada 

kakeknya, maka dia dinamakan” Ahmad bin Hambal, karena kakeknya lebih terkenal dari pada 

ayahnya. Ayahnya wafat ketika dia berumur tiga tahun, beliau wakaf ketika umur tujuh puluh tahun. 

Ibunya adalah Shafiah binti Maimunah binti Abdul Malik Asy-Syaibani, dia berasal dari Syaiban 

seperti ayahnya dia adalah orang yang mengurus, merawat dan mendidik Imam Ahmad dengan sangat 

baik. 

Ahmad bin Muhammad bin hambal atau Ahmad bin hambal adalah Imam yang keempat dari 

para Fuqaha Islam. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi yaitu 

sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa dengannya, juga orang yang 

mengenalinya. Beliau Imam bagi umat Islam seluruh dunia, juga Imam bagi Darul Salam, mufti bagi 

negeri Irak dan seorang yang alim tentang hadis- hadis Rasulullah SAW. Juga seorang yang zuhud 

dewasa itu, penerang untuk dunia dan sebagai contoh dan teladan bagi orang-orang ahli Sunnah, 

seorang yang sabar di kala menghadap percobaan, seorang yang saleh dan zuhud. 

Bagi Imam Ahmad bin Hambal, jika sudah ditemukan nas hadis Nabi SAW yang dianggapnya 

sah untuk dijadikan sumber hukum, maka ia berpegang teguh kepadanya, meskipun pendapatnya itu 

bisa berbeda dengan pendapat sahabat. Berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW di samping Al- 

Qur’an dan mengabaikan segala bentuk pendapat yang berbeda dengan merupakan prinsip yang 

sangat mendasar dalam pembentukan Mażhab Hambali. 
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Kepandaian Imam Hambali dalam ilmu hadis tak diragukan lagi putra sulungnya Abdullah bin 

Ahmad, menyatakan bahwa Imam Hambali telah hafal 700.000 hadis di luar kepala. Hadis sebanyak 

itu kemudian diseleksinya secara ketat dan ditulis kembali dalam kitabnya Al-Musnad berjumlah 

40.000 hadis berdasarkan susunan nama sahabat yang meriwayatkan. Kemampuan dan kepandaian 

Imam Hambali mengundang banyak tokoh ulama yang berguru kepadanya dan melahirkan banyak 

ulama dan pewaris hadis terkenal semisal Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Dawud. 

Imam Ahmad tidak menulis kitab-kitabnya sendiri, meskipun beliau mempunyai banyak catatan 

tentang Hadis, kitab Musnad Ahmad Ibn Hambal dalam hadis, disusun, dan dikumpulkan oleh 

putranya yang bernama Abdullah. Bahkan untuk masalah fiqih , Imam Ahmad tidak memcatatnya. 

Fiqih Imam Ahmad kemudian ditulis oleh murid- muridnya. Adalah Abdullah bin Ahmad, Abu 

Bakar al-Asdom, Abdul Malik, al- Malmuny, Ibrahim bin Ishak, al-Hasbi, dan lain-lain. Murid-

muridnya ini menulis risalah- risalah dan melaksanakannya berdasarkan fiqih yang diterima dari 

Imam Ahmad. 

Untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Basrah untuk berapa kali, di sanalah beliau bertemu 

dengan Imam Syafi’i. beliau juga pergi menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Di antaranya guru beliau 

yang lain adalah Yusuf Al-Hasan bin Ziad, Husyaim, Umair, Ibn Humam dan Ibn Abbas, Imam 

Ahmad bin Hambal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, dan beliau tidak mengambil 

hadis, kecuali hadis-hadis yang sudah jelas sahihnya. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil 

mengarang kitab hadis, yang terkenal dengan nama Musnad Ahmad Hambal, beliau mulai mengajar 

ketika berusia empat puluh tahun. 

Selain sebagai Imam besar, Imam Ahmad adalah seorang penulis produktif yang 

menyembungkan begitu banyak karya kepada umat islam, baik dalam bidang hadis, fikih, ibadah, 

akhlak, dan lain-lain. Sebagian besar karya beliau pun dicetak dan disebarluaskan agar bisa 

dimanfaatkan. 

Beberapa diantara karya-karya sang Imam antara lain kitab Al Musnad, kitab At-Tafsir, kitab 

An-Nasikh Wa Al-Mansukh, kitab At-Tarikh, kitab Hadis Syu’bah, kitab Al-Muqaddam Wa Al- 

Mu’akkhar fi Al-Qur’an, kitab Al-Manasik As-saghir, kitab Al- ilal, kitab Al-Manasik, kitab Az-Zuhd 

kitab Al-Iman, kitab Al- Masa’il, kitab Al-Asyribah,kitab Al-Fadha’il, kitab Tha’ah Ar- Rasul, kitab 

Al-Fara’idh, dan kitab Ar-Radd Ala Az-Zanadiqah Wa Al-Jahmiyyah. Dari sekian banyak karya 

beliau , Al-Masa’il, Ar- Radd Ala Az-Zanadiqah Wa Al-Jahmiyyah, Al-ilal, dan Az- Zuhd adalah 

paling terkenal. 

Perjalanan hidup Imam Hambali yang penuh dengan derita dan luka tak menggetarkan dia untuk 

mencari ilmu dan membuat karya. Ahmad Ibn Hambal meninggal pada hari Jum’at pagi tanggal 12 

Rabiul Awal tahun 241 H/ 855 M dalam usia 77 tahun. Dimakamkan di pemakaman Bab Harb di 

kota Bagdad. 

Dalam agama Islam terutama dalam hal fiqih mengenal adanya Mazhab. Mazhab yaitu sesuatu 
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yang menjadi pendapat imam atau ahli agama tentang hukum suatu perkara baik dalam urusan 

agama, masalah ibadah ataupun permasalahan lainnya. Ada banyak Mazhab dalam perkembangannya, 

namun ada empat Mazhab yang paling masyhur, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali. 

Imam Abu Hanifah dikenal dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu’man 

ibn Tsabit Al Kufi, lahir di Irak (kufah) pada tahun 80 Hijrah ( 699 M). Imam Malik yang bernama 

lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin 

Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 93 H/712 M dan wafat tahun 179 

H/796 M.  

Imam Syafi’i bernama Abu Abdullah Muhammad bin Idris binal Abbas bin Utsman bin Syafi’ 

bin As-Sa’ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muththalib bin Abdu Manaf bin Qushai 

Al Qurasyi Al Muththalibi Asy-Syaif’i Al Hijazi Al Makki. Dia terhitung masih keluarga Rasulullah 

SAW yang keturunannya bertemu pada Abdu Manaf. Ia dilahirkan pada tahun 150 H, bertepatan 

dengan tahun dimana Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad 

bin Hambal Asy-Syaibani, beliau lahir Di Baghdad pada tahun 164 H Bulan Rabiul Awwal, Imam 

Ahmad biasanya dinisbatkan kepada kakeknya, maka dia dinamakan” Ahmad bin Hambal. 

Ahmad bin Muhammad bin hambal atau Ahmad bin hambal adalah Imam yang keempat dari para 

Fuqaha Islam. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi yaitu 

sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa dengannya, juga orang yang 

mengenalinya. Beliau Imam bagi umat Islam seluruh dunia, juga Imam bagi Darul Salam, mufti bagi 

negeri Irak dan seorang yang alim tentang hadis- hadis Rasulullah SAW. 
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BAB V 

 

Al-QURAN SEBAGAI SUMBER INFORMASI UTAMA ISLAM 

 

 

Setiap ajaran tentunya terdapat hukum-hukum yang mengikat para pemeluknya. Dalam 

agama Islam, terdapat beberapa sumber hukum yang mengatur tindak-tanduk pemeluknya (muslim) 

dalam kegiatannya menjadi seorang hamba dan khalifah di Bumi. Sumber hukum Islam merupakan 

dasar utama untuk mengambil istinbat hukum. Oleh karenanya segala sesuatu yang menjadi pokok 

permasalahan haruslah berdasarkan pada sumber hukum tersebut. 

Secara bahasa Al-Quran diambil dari kata راقي - ا قر  - راةق  yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ا- 

ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Alquran. Alquran juga bentuk 

mashdar dari القراة yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dikatakan demikian sebab seolah-

olah Alquran menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan 

benar. Menurut M. Quraish Shihab, Alquran secara harfiyah berarti bacaan yang sempurna. Ia 

merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat, karena tiada suatu bacaanpun sejak manusia mengenal 

tulis baca lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi Alquran, bacaan sempurna lagi mulia 

Secara istilah Al-quran adalah firman Allah yang disampaikan oleh malaikat jibril dengan 

redaksi langsung dari Allah SWT. Kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang diterima oleh umat 

Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan Menurut Andi Rosa Alquran merupakan qodim 

pada makna-makna yang bersifat doktrin dan makna universalnya saja, juga tetap menilai qodim pada 

lafalnya. Dengan demikian Alquran dinyatakan bahwasannya bersifat kalam nafsi berada di Baitul 

Izzah (al-sama’ al-duniya), dan itu semuanya bermuatan makna muhkamat yang menjadi rujukan atau 

tempat kembalinya ayat-ayat mutasyabihat, sedangkan Alquran diturunkan ke bumi dan diterima oleh 

Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, merupakan kalam lafdzi yang bermuatan kalam nafsi, 

karena tidak mengandung ayat mutasyabihat, tetapi juga ayat atau maknamaknanya bersifat muhkamat 

Al-qur’an merupakan sumber hukum dalam islam. Kata sumber dalam artian ini hanya dapat 

digunakan untuk Al-qur’an maupun sunnah, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat 

ditimba hukum syara’, tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk ijma’ & qiyas karena memang 

keduanya memang merupakan wadah yang dapat ditimba norma hukum. Ijma’ & qiyas juga termasuk 

cara dalam menemukan hukum. Sedangkan dalil adalah bukti yang melengkapi atau memberi petunjuk 
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dalam Al-qur’an untuk menemukan hukum Allah, yaitu larangan atau perintah Allah. 

Sumber hukum pertama adalah al- Qur’an, yaitu wahyu atau kalamullah yang sudah dijamin 

keontentikannya dan juga terhindar dari intervensi tangan manusia. Sehingga dengan penyucian 

tersebut meneguhkan posisi al-Qur’an sebagai sumber hukum yang utama. 

A. Pengertian Al-Quran 

Al-Qur’an secara bahasa berasal dari kata qara’a – yaqra’u – qira’atan – qur’anan, yakni 

sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah merupakan Kalamullah yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad saw. dan sampai kepada kita secara mutawatir serta membacanya berfungsi 

sebagai ibadah 

Sebagian ulama’ ada yang menambahkan sifat lain dari definisi al-Qur’an. Redaksi tambahan 

dari Ali ash-Shabuni yaitu al-mu’jiz bi wasithati al-amin Jibril as. Al-maktub fi al-mushaf, al-mabdu bi 

surati al-Fatihah wa al-makhattam bi surati an-Nas. Namun, menurut pendapat Yunahar Ilyas 

pengertian yang disuguhkan oleh ash-Shabuni lebih tepat kepada pengertian mushaf bukan al- Qur’an. 

Karena yang dimaksud dengan al-Qur’an bukan saja yang tertulis di dalam mushaf, melainkan yang 

dibaca secara lisan berdasarkan kemampuan hafalan. Apalagi pada era teknologi saat ini, al-Qur’an 

tidak hanya berwujud mushaf yang tertulis melainkan juga berbentuk digital, compact disc dan audio 

(rekaman). 

Turunnya al-Qur’an tidaklah sekali dalam bentuk mushaf yang terdapat pada saat ini, 

melainkan al-Qur’an turun secara periodik atau bertahap. Tujuan dari turunnya yang bertahap ini 

dimaksud agar memperbaiki umat manusia, diantaranya sebagai penjelas, kabar gembira, seruan, 

sanggahan terhadap musyrikin, teguran dan juga ancaman. Akan tetapi ada perbedaan pendapat 

dikalangan ulama’ berkenaan dengan proses turunnya al-Qur’an, ada pendapat yang mengatakan 

bahwa al-Qur’an turun pada malam hari (lailatu al-qadar), ada pula pendapat yang mengatakan bahwa 

turunnya al-Qur’an melalui tiga proses tahapan. Tahap pertama diturunkan di Lauh al-Mahfudz, 

kemudian diturunkan ke langit pertama di Bait al-Izzah, dan terakhir diturunkan kepada Nabi 

Muhammad secara berangsur-angsur dan sesuai kebutuhan serta peristiwa yang sedang terjadi atau 

dihadapi oleh Nabi saw.7 

B. Kandungan Hukum dalam Al-quran 

Merujuk pada pembahasan para ulama’, sebagian dari mereka ada yang membagi hukum yang 

terkandung dalam al-Qur’an menjadi tiga,8 sebagaimana pernyataan Wahbah Zuhaili di dalam kitab 

Ushul al-Fiqh al-Islamiyi yang juga dikutip oleh Ernawati, diantaranya 

A. Hukum Akidah (I’tiqadiyah) ialah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada 

Allah swt. dan juga kepada para Malaikat, Kitab, Rasul, serta hari akhir. 

B. Hukum Etika (Khuluqiyyah) adalah suatu perilaku yang berkaitan dengan kepribadian diri. 

Diantaranya kejujuran, rendah hati, sikap dermawan dan menghindari sifat-sifat buruk pada 
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dirinya seperti halnya dusta, iri, dengki, sombong 

C. Hukum Amaliyah (Amaliyah) suatu perilaku sehari-hari yang berhubungan dengan sesama 

manusia. Hukum Amaliyah dibagi menjadi dua bagian, yakni: Pertama, muamalah ma’a Allah 

atau pekerjaan yang berhubungan dengan Allah, seperti shalat, puasa, zakat, haji, nadzar, dan lain 

sebagainya; Kedua, muamalah ma’a an-Naas atau pekerjaan yang berhubungan langsung dengan 

manusia baik secara pribadi maupun kelompok. Contohnya, kontrak kerja, hukum pidana, dan lain 

sebagainya. 

Sebagian dari ulama’ sepakat dengan pembagian hukum al-Qur’an tersebut, namun tidak 

berdasarkan pembagian yang sudah ada. Melainkan dengan tiga bagian lain, yaitu Tauhid, Tazkir, dan 

Hukum10 Dari seluruh pembagian hukum di atas, menurut Hasbullah Thalib secara umum kandungan 

hukum dalam al-Qur’an ada lima bagian, diantaranya11 

a. al-Ahkam al-I’tiqadiyyah (suatu hukum yang berorientasi pada keimanan dan keyakinan). 

b. al-Ahkam al-Khuluqiyah (suatu hukum yang berkenaan dengan akhlak) 

c. al-Ahkam al-Kauniyah (suatu hukum yang berkenaan dengan alam semesta). 

d. al-Ahkam al-‘Ibariyah (suatu hukum yang kaitannya dengan peristiwa atau kejadian pada 

masa lalu dan dapat diambil pelajarannya (ibrah)). 

e. al-Ahkam al-Syar’iyyah al-‘Amaliyyah (hukum - hukum yang mengatur perilaku dan perkataan 

mukallaf yang ditimbang dengan neraca syari’ah). 

Dari lima pembagian yang ditawarkan oleh Hasballah Thalib tersebut, sebenarnya memiliki 

nilai kandungan yang sama, hanya saja ada sedikit perbedaan penjelasan menurutnya. Berkenaan 

dengan al-Ahkam al-Kauniyah menurutnya topik utama dalam hukum tersebut berupa ayat-ayat alam 

semesta (cosmos) dimana banyak mengandung isyarat ilmiah sebagai bukti terhadap umat manusia 

mengenai kebenaran al-Qur’an sebagaimana di dalam Al-Quran (Q.s Al Imran 190-191). 

Sedangkan al-Ahkam al-Ibariyah, topik bahasan pada hukum ini berupa kisah para umat 

terdahulu. Hukum ini bertujuan agar manusia selalu mengambil hikmah ataupun pelajaran hidup yang 

telah terjadi kepada para umat terdahulu. Apabila terdapat pelajaran yang baik, maka sudah sepatutnya 

untuk dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari agar mendapat imbalan yang baik pula dari Allah 

swt. Namun, jika kejahatan atau kemadharatan yang berakhir kepada kemurkaan Allah swt maka sudah 

sepatutnya untuk tidak diikuti agar tidak terulang kejadian yang sama pada masa kini. Firman Allah 

swt. “dan tetaplah memberi peringatan, karena Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-

orang yang beriman.” (QS. Al-Zariyaat ayat 55). Pesan yang terkandung dalam ayat ini yaitu 

pentingnya memberi peringatan, guna membangun perdaban manusia. 

 

C. Penjelasan AL-Quran sebagai sumber informasi hukum dan sebagai sumber hukum 

Secara garis besar, hukum-hukum yang dikandung Al-qur’an dalam tiga bidang yaitu aqidah, 

akhlak dan hukum-hukum amaliyah. Aqidah mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan 
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keimanan. Seperti iman kepada Allah, hari akhir dan lain. Masalah ini dibahas secara khusus dalam 

ilmu tauhid atau aqo’id, atau ilmu kalam atau teologi. Akhlak membahas tentang cara-cara 

membersihkan dari kotoran-kotoran dosa dan menghiasinya dengan kemuliaan, secara khusus masalah 

ini dibahas dalam ilmu akhlak dan tasawuf. Amaliyah membahas tentang perbuatan orang mukalaf, dan 

dibahas dalam ilmu fiqh. 

Secara garis besar, hukum-hukum amaliyah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. 

Hukum-hukum ibadah didalam Al-qur’an dijelaskan lebih rinci daripada hukum muamalah. Ayat-ayat 

Al-qur’an yang menjelaskan masalah ibada berjumlah 140 ayat. Berikut ini pandangan Al-Qur’an 

sebagai Sumber Hukum menurut Mahzab, sebagai berikut: 

1. Pandangan Abu Imam Hanifah 

Imam Abu Hanifah sependapat dengan jumhur bahwa Al-qur’an merupakan sumber hukum 

pertama islam. Namun ia berbeda mengenai Al-qur’an itu, apakah mencakup makna dan lafazh atau 

maknanya saja. Di antara dalil yang menunjukan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa Al-qur’an hanya 

maknanya saja, misalnya ia mengatakan boleh shalat dalam bahasa parsi walaupun tidak dalam 

keadaan madharat, tapi ini bagi orang pemula dan tidak untuk seterusnya. Padahal menurut Imam 

Syafi’I sekalipun orang itu bodoh tidak dibolehkan membaca Al- qur’an dengan menggunakan bahasa 

selain arab. 

2. Pandangan Imam Malik 

Menurut Imam Malik, hakikat Al-qur’an adalah kalam Allah yang lafadz dan maknanya berasal 

dari Allah SWT. Sebagai sumber hukum islam,dan Dia berpendapat bahwa Al-qur’an itu bukan 

makhluk, karena kalam Allah termasuk sifat Allah. Suatu yang termasuk sifat Allah, tidak dikatakan 

makhluk, bahkan dia memberikan predikat kafir zindiq terhadap orang yang menyatakan Al-qur’an itu 

makhluk. Imam Malik juga sangat menentang orang-orang yang menafsirkan Al- qur’an secara murni 

tanpa memakai atsar, sehingga beliau berkata: “seandainya aku mempunyai wewenang untuk 

membunuh seseorang yang menafsirkan Al- qur’an (dengan daya nalar murni) maka akan kupenggal 

leher orang itu”. Dengan demikian, dalam hal ini Imam Malik mengikuti ulama’ salaf (sahabat dan 

tabi’in) yang membatasi pembahasan Al-qur’an sesempit mungkin agar tidak terjadi kebohongan atau 

tafsir serampangan terhadap Al-qur’an, maka tidak heran kalau kitabnya Al-Muwaththa dan Al-

Mudawwanah, sarat dengan pendapat sahabat dan tabi’in. dan Imam Malik pun mengikuti jejak mereka 

dalam cara menggunakan ra’yu. 

3. Pandangan Imam Syafi’i 

Menurut Imam Syafi’i sebagaimana pendapat ulama yang lain, Imam Syafi’i menetapkan bahwa 

sumber hukum islam yang paling pokok adalah Al-qur’an. Bahkan beliau berpendapat, “tidak ada 

yang diturunkan kepada penganut agama manapun, kecuali petunjuk terdapat didalam Al-qur’an.” 

(asy-syafi’i, 1309:20) oleh karena itu Imam Syafi’i senantiasa mencantumkan nash-nash Al-qur’an 

setiap kali mengeluarkan pendapatnya. Sesuai metode yang digunakan, yakni deduktif. Namun, asy-
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syafi’i menganggap bahwa Al-qur’an tidak bisa dilepaskan dari sunnah. Karena kaitannya sangat erat 

sekali. Kalau para ulama lain menganggap bahwa sumber hukum islam pertama Al-qur’an dan kedua 

as- sunnah, maka Imam Syafi’i berpandangan bahwa Al-qur’an dan sunnah berada pada satu martabat 

(keduanya wahyu ilahi yang berasal dari Allah) firman Allah ( surat an-najm : 4), yang artinya: 

“Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)”. Sebenarnya, Imam Syafi’i 

pada beberapa tulisannya yang lain tidak menganggap bahwa Al-qur’an dan sunnah berada dalam satu 

martabat (karena dianggap sama-sama wahyu, yang berasal dari Allah), namun kedudukan sunnah 

tetap setelah Al-qur’an. Al-qur’an seluruhnya berbahasa arab. Tapi Asy-syafi’i menganggap bahwa 

diantara keduanya terdapat perbedaan cara memperolehnya. Dan menurutnya sunnah merupakan 

penjelas bagi keterangan yang bersifat umum yang berada didalam Al-qur’an. 

4. Pandangan Imam Ibnu Hambal 

Pandangan Imam Ahmad, sama dengan Imam Syafi’i dalam memposisikan Al-qur’an sebagai 

sumber utama hukum islam dan selanjutnya diikuti oleh sunnah. Al-qur’an merupakan sumber dan 

tiangnya agama islam, yang didalamnya terdapat berbagai kaidah yang tidak akan berubah dengan 

perubahan zaman dan tempat. Al-qur’an juga mengandung hukum-hukum global dan penjelasan 

mengenai akidah yang benar, disamping sebagai hujjah untuk tetap berdirinya agama islam. 

 

D. Pandangan AL-Quran tentang informasi berupa sejarah 

Tidak diragukan lagi bahwa al-Qur’an berisi petunjuk bagi manusia, ajaran ajarannya di sampaikan 

dalam berbagai bentuk cara serta dikemas dengan sedemikian rupa. Ada yang berupa informasi, 

perintah, larangan, dan ada juga yang disampaikan ajaran itu dalam bentuk kisah-kisah yang 

mengandung pelajaran, yang dikenal dengan istilah “kisah-kisah dalam al-Qur’an”. 

Sastra yang memuat suatu kisah, dewasa ini telah menjadi disiplin seni yang khusus di antara seni-

seni lainnya dalam bahasa dan kesustraan. Tetapi “kisah- kisah nyata” al-Qur’an telah membuktikan 

bahwa redaksi keakraban yang dimuatnya secara jelas menggambarkan kisah-kisah yang paling tinggi 

nilainya. 

Biasanya suatu peristiwa yang dikaitkan dengan hukum cerita akan dapat menarik perhatian para 

pendengar. Apalagi dalam peristiwa itu mengandung pesan-pesan dan pelajaran mengenai berita-berita 

bangsa terdahulu yang telah musnah, maka rasa ingin tahu untuk menyingkap pesan-pesan dan 

peristiwanya merupakan faktor paling kuat yang tertanam dalam hati. Dan suatu nasehat dengan tutur 

kata yang disampaikan secara monoton, tidak variatif dan tidak akan mampu menarik perhatian akal, 

bahkan semua isinya pun tidak akan bias dipahami. Akan tetapi bila nasehat itu dituangkan dalam 

bentuk kisah yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan, maka akan dapat 

meraih apa dituju. Orang pun akan tidak bosan mendengarkan dan memperhatikannya, dia akan 

merasa rindu dan ingin tahu apa yang dikandungnya. Akhirnya kisah itu akan menjelma menjadi suatu 

nasehat yang mampu mempengaruhinya. 

Sebagai produk wahyu, kisah-kisah dalam al-Qur’an tentu saja berbeda dengan cerita atau 
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dongeng pada umumnya, karena karakteristik yang terdapat pada masing-masing kisah. Fenomena 

kisah-kisah dalam al-Qur’an yang diyakini kebenarannya sangat erat kaitannya dengan sejarah. 

Menurut Imam as- Suyuthi, kisah dalam al-Qur’an sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengingkari 

sejarah lantaran sejarah di anggap salah dan membahayakan al- Qur’an. Kisah dalam al- Qur’an 

merupakan petikan-petikan sejarah sebagai pelajaran bagi manusia dan bagaimana mestinya mereka 

menarik manfaat dari peristiwa-peristiwa sejarah. 

Kisah berasal dari kata al-qashshu yang berarti mencari atau mengikuti jejak. Dikatakan, 

“qashashtu atsarahu” artinya. “saya mengikuti atau mencari jejaknya.” Kata al-qashash adalah 

bentuk masdar. Kalimat al-qashshu atau alqishshatu searti dengan tatabbu’ul atsar yaitu pengulangan 

kembali masa lalu. 

Qashash al-Qur’an adalah pemberitaan al-Qur’an tentang hal ihwal ummat yang telahlalu, nubuwat 

(kenabian) yang terdahulu dan peristiwaperistiwa yang telah terjadi. Al-Qur’an banyak mengandung 

keterangan tentang kejadian masa lalu, sejarah bangsa-bangsa, keadaan negeri-negeri dan 

peninggalan atau jejak setiap umat. Ia menceritakan semua keadaan mereka dengan cara yang menarik 

dan mempesona15 

Dari segi istilah, kisah berarti berita-berita mengenai suatu permasalahan dalam masa-masa yang 

saling berturut-turut. Jadi al-qashah al-Qur’an adalah pemberian al-Qur’an mengenai hal ihwal ummat 

yang telah lalu, nubuwat (kenabian) yang terdahulu dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Diambil 

dari sebuah buku yang membahas Ulumul Qur’an, dijelaskan bahwa kisah-kisah dalam al-Qur’an itu 

terbagi menjadi tiga bagian, penjelasnnya adalah sebagai berikut 

1. Kisah-kisah para Nabi dan Rasul terdahulu 

2. Kisah Ummat, tokoh, atau pribadi yang bukan Nabi pada masa lalu. 

3. Kisah-kisah atau peristiwa yang terjadi pada masa nabi Muhammad. 

Kisah-kisah dalam al-Qur’an mempunyai banyak faedah. Berikut ini beberapa faedah terpenting 

diantaranya 

a. Menjelaskan asas-asas dakwah menuju Allah SWT dan menjelaskan pokok-pokok syari’at yang 

dibawa oleh para nabi 

b. Meneguhkan hati Rasulullah SAW dan hati umat Muhammad atas agama Allah SWT, 

memperkuat kepercayaan orang mukmin tentang menangnya kebenaran dan para pendukungnya 

serta hancurnya kebatilan dan para pembelanya. 

c. Membenarkan para Nabi terdahulu, menghidupkan kenangan terhadapmereka serta mengabdikan 

jejak dan peninggalannya. 

d. Menampakkan kebenaran Muhammad SAW dalam dakwahnya dengan apa yang diberitakannya 

tentang hal ihwal orang-orang terdahulu disepanjang kurun dan generasi. 

e. Menyimak kebohongan ahli kitab dengan hujjah yang membeberkan keterangan dan petunjuk 
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yang mereka sembunyikan dan menantang mereka dengan isi kitab mereka sendiris ebelum kitab 

itu diubah dan diganti. 

f. Kisah termasuk salah satu bentuk sastra yang dapat menarik perhatian para pendengar dan 

memantapkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya ke dalam jiwa. 

Al-Qur’an secara bahasa berasal dari kata qara’a – yaqra’u – qira’atan – qur’anan, yakni sesuatu 

yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah merupakan Kalamullah yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad saw. dan sampai kepada kita secara mutawatir serta membacanya berfungsi sebagai 

ibadah, Al-Quran tidak turun secara sekaligus melainkan berangsur-angsur. 

Untuk pandangan menegnai hukum yang di dalam Al-Quran para ulama berbeda pendapat. Ada 

yang beerpendapat bahwa hukum di dalam Al-Quran terdiri dari tiga yaitu hukum akidah, etikah dan 

amaliah namun ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa hukum yang di dalam al-quran terbagi 

menjadi lima yaitu: 

a. al-Ahkam al-I’tiqadiyyah (suatu hukum yang berorientasi pada keimanan dan keyakinan). 

b. al-Ahkam al-Khuluqiyah (suatu hukum yang berkenaan dengan akhlak) 

c. al-Ahkam al-Kauniyah (suatu hukum yang berkenaan dengan alam semesta). 

d. al-Ahkam al-‘Ibariyah (suatu hukum yang kaitannya dengan peristiwa atau kejadian pada masa lalu 

dan dapat diambil pelajarannya (ibrah)). 

e. al-Ahkam al-Syar’iyyah al-‘Amaliyyah (hukum - hukum yang mengatur perilaku dan perkataan 

mukallaf yang ditimbang dengan neraca syari’ah). 
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BAB VI 

 

TARIKH TASYRI ISLAM 

 

 

 

Syari’at Islam yang sampai kepada kita adalah yang diturunkan melalui ḥatam al- nabiyyin, yaitu 

Nabi Muhammad SAW, dengan sumber utama yaitu al-Qur’an. Kemudian sumber utama tersebut, 

beliau terjemahkan dengan sunnahnya, baik dalam bentuk ucapan, perkataan, maupun penetapan. 

Karena itulah otoritas utama dalam legislatif (pembuat undang-undang), pada periode Nabi 

Muhammad berada pada tangan Nabi Muhammad sendiri, dan tidak seorangpun selain Nabi Muhammad 

diperbolehkan berijtihad sendiri, untuk menentukan suatu permasalahan hukum, baik untuk dirinya 

sendiri atau untuk orang lain. 2Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masa ini telah terjadi 

ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu dalam bentuk penerapan hukum (taṭbiq). Oleh karena itu, 

produk ijtihad para sahabat belum menjadi ketetapan hukum (tasyri’) yang menjadi pedoman bagi umat, 

kecuali setelah adanya legitimasi, dari Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, sumber hukum pada 

masa ini hanya al-Qur’an dan al-Hadis.  

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat maka berakhirlah periode pewahyuan, maka otoritasnya 

beralih ke tangan para sahabat Nabi. Oleh karena itu para sahabat memainkan peran yang siginifikan 

dalam membela dan mempertahankan agama. Para sahabat tidak hanya mempertahankan “tradisi hidup 

Nabi”, tetapi juga menyebarkan dakwah Islam melintasi semenanjung arabia. Dalam hal ini untuk 

pertama kalinya fiqih berhadapan dengan permasalahan baru, meliputi penyelesaian atas masalah etika, 

moralitas, kultural, dan kemanusiaan dalam masyarakat yang plural. 

Daerah-daerah yang “diislamkan” pada saat itu memiliki perbedaan masalah tradisi, kultural, 

kondisi dan situasi yang menghadang para ahli fiqih di kalangan sahabat untuk memberikan “kepastian 

hukum” pada masalah-masalah baru yang muncul belakangan. 

Kapasitas pemahaman yang komperhensif yang dimiliki para sahabat terhadap Islam karena intens 

dan lamanya berkomunikasi dengan Nabi Muhammad dengan menyaksikan sendiri proses turunya 

syari’at merespon setiap masalah yang muncul dengan merujuk al- Qur’an dan Sunnah. Para sahabat 
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menggali dimensi etis al-Qur’an, adakalanya mereka menemukan naṣ al-Qur’an atau Sunnah Nabi yang 

secara jelas menunjukan pada permasalahan itu, akan tetapi dalam banyak hal para sahabat harus 

menggali kaidah-kaidah dasar dan tujuan moral dari berbagai tema di alQur’an untuk diterapkan 

terhadap kasus-kasus yang tidak ada naṣ nya. Perkembangan baru seiring perluasan teritorial Islam itu, 

sangat membantu dalam memperkarya kekayaan fiqih, mulailah terjadi perbedaan interprestasi terhadap 

naṣ sebagaimana perbedaan itu muncul dikarenakan perbedaan pendapat dan persepsi. 

Adalah Umar bin Khatab dalam beberapa kasus telah menunjukkan kepiawaian ijtihadiyah yang 

sangat tajam uṣulnya, dalam menggali hukum Islam. Praktek ijtihadiyah Umar yang menimbulkan 

kontroversi adalah dalam kasus tidak memotong tangan pencuri yang mencuri di musim paceklik 

(krisis), penyelesaian tanah hasil rampasan perang dan menggugurkan pembagian zakat bagi al- 

muallafah qulubuhum.  

Logika penalaran hukum yang digunakan oleh Umar bin Khatab ini terus menghiasi wacana 

ijtihad dalam hukum Islam, dan tidak jarang para pemikir hukum Islam kontemporer menjadikannya 

sebagai frame of reference dalam paradigma pemikiran hukum Islam dan upaya 

penyelesaiannya.Menurut Ahmad Amin, sikap Umar bin Khatab ini mengindikasikan bahwa, ia tidak 

hanya sekedar menggunakan rasio dalam menetapkan hukum bagi peristiwa yang belum ditemui status 

hukumnya dalam naṣ, namun lebih jauh dari itu, ia berusaha menemukan maṣlahah dan hikmah dalam 

tujuan pensyari’atannya. 

Walaupun ijtihad yang telah diekspresikan oleh Umar bin Khatab merupakan metode penemuan 

hukum, akan tetapi ia tetap dalam koridor tuntunan wahyu dan seperangkat kaidah. Metodologi inilah 

yang kemudian dikenal dengan ushul al-fiqih. Walaupun ushul al- fiqih sebagai disiplin ilmu baru 

terkodifikasi secara sistematis pada abad ke 2 H, namun dalam prakteknya ushul fiqih telah muncul dan 

berkembang seiring lahirnya hukum Islam sebagai produk ijtihad. Para ahli fiqih dari kalangan sahabat 

seperi Ibnu Mas’ud, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khatab dan lainnya, dikenal banyak melakukan ijtihad, 

dan dipastikan mereka melakukannya berdasarkan kaidah yang ketat. Oleh karena itu uṣul fiqih tidak 

lahir begitu saja, akan tetapi melalui proses dan dielektika yang panjang dengan berbagai latar konteks 

yang terjadi di masyarakat muslim. Langkah yang ditempuh para sahabat, kemudian diikuti oleh para 

Tabi’in, dan mencapai puncaknya pada masa Imam Mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, 

Imam Syafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal dan lainnya. 

Tasyri' memiliki sejarah pertumbuhan dan perkembangan dari masa ke masa, setapak demi 

setapak menuju kesempurnaannya dan selalu sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Sejarah tasyri' 

berkembang sejak adanya Islam, yaitu sejak masa Rasulullah SAW sampai dengan sekarang. 

Tasyri' terbentuk sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan masyarakat untuk mengatur 

kehidupan demi mencapai kesejahteraan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. 



 
[69]  

Pada masa Rasulullah SAW，permasalahan di masyarakat belum begitu banyak. Segala 

permasalahan diserahkan kepada beliau yang berpedoman dengan Alquran dan hadis. Akan tetapi, 

setelah wilayah Islam menjadi luas dan menghadapi berbagai permasalahan baru, maka dasar tasyri' 

menjadi berkembang, yaitu menggunakan Alquran, hadis, dan ijtihad. Dari ijtihad inilah muncul berbagai 

metode sesuai dengan karakter permasalahan yang dihadapi dan sesuai dengan metode yang ditemukan 

para mujtahid. 

 

A. Pengertian Tarikh Tasyri’ Islam 

 

Kata tarikh tasyri’ merupakan rangkaian dari dua bahasa: tarikh dan tasyri’. Tarikh berasal dari 

Bahasa Arab: arakha: yuarikhu artinya : menulis, mencatat sejarah, atau catatan tentang perhitungan 

tanggal hari, bulan, dan tahun. Tarikh muradhif (sinonim) dengan kata sajarah9, riwayat, tambo, atau 

kitab. 

Tasyri’ berasal dari akar kata yang mengandung arti jalan yang biasa ditempuh, sehingga secara 

etimologis bermakna: menetapkan syari’at, menerapkan hukum, atau membuat perundang-undangan, 

atau Proses menetapkan perundang-undangan. Secara terminologis, Tasyri’ sendiri berarti: 

“pembentukan dan penetapan perundang-undangan yang mengatur hukum perbuatan orang-orang 

mukallaf dan hal-hal yang terjadi tentang berbagai keputusan serta peristiwa yang terjadi di kalangan 

mereka”. 

Dengan demikian, secara sederhana Tarikh Tasyri’ dapat di definisikan dengan: sejarah terbentuknya 

perundang-undangan dalam Islam, baik pada masa risalah (Nabi Muhammad) atau pada masa-masa 

setelahnya, dari perspektif zaman di mana hukum-hukum tersebut dibentuk, berikut proses penghapusan 

dan kekosongannya, serta yang terkait dengan para fuqaha dan mujtahid yang berperan dalam proses 

pembentukannya tersebut. 

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan tasyr' dengan pembentukan atau penetapan perundang-

undangan yang mengatur hukum perbuatan mukallaf, hal-hal yang terjadi tentang berbagai keputusan, 

serta peristiwa yang terjadi padanya. Jika perundang-undangan ini sumbernya dari Allah dengan 

perantaraan rasul dan kitab-kitab-Nya maka hal itu dinamakan perundang-undangan Allah (al-tasyri' al-

ilahi). Sementara itu, jika sumbernya datang dari manusia, baik secara individual maupun kolektif 

dinamakan perundang-undangan buatan manusia (al-tasyri' al-wadh'i). 

 

Secara istilah, Tarikh tasyri’ memiliki banyak pengertian yang disebutkan oleh para ahli, diantaranya 

Muhammad Ali Al-Sayis dalam bukunya Tarikh Al-Fiqh Al-Islami mendefinisikan Tarikh tasyri’ 

dengan ilmu yang membahas keadaan ketetapan hukum islam pada masa kerasulan (Rasulullah SAW 

masih hidup) dan sesudahnya dengan periodisasi munculnya hukum serta hal-hal yang berkaitan 
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dengannya, juga membahas keadaan fuqaha dan mujtahid dalam merumuskan hukum-hukum tersebut.12 

Secara sederhana, tarikh tasyri ialah sejarah penetapan hukum Islam yang mengatur perbuatan umat 

manusia yang mukallaf dari dari masa Nabi SAW sampai dengan sekarang. 

B. Tujuan Tarikh Tasyiri’ 

 

Tujuan mempelajari Tarikh Tasyri’ adalah sebagai berikut: 

 

 Untuk mengetahui latar belakang munculnya suatu hukum atau sebab-sebab ditetapkannya 

suatu hukum syari’at, dalam hal ini penetapan hukum atas suatu masalah yang terjadi pada 

periode Rasulullah saw adalah tidak sama atau memungkinkan adanya perbedaan dengan 

periode-periode setelahnya. 

 Untuk mengetahui dan mampu memaparkan sejarah perkembangan hukum dari periode 

Rasulullah saw sampai sekarang. 

 Dalam rangka meningkatkan pengetahuan terhadap hukum Islam. 

 Agar membangkitkan dan menghidupkan kembali semangat kita dalam mempelajari tarikh 

tasyri’. 

 Agar kita mampu memahami perkembangan syari’at Islam. 

 Agar kita tidak salah dalam memahami hukum Islam tersebut. 

 

C. Perkembangan Tasyri’ Islam 

 

Perjalanan sejarah dibentuknya hukum-hukum di atas dimulai sejak ajaran Islam itu datang, tepatnya 

sejak masa diutusnya Nabi Muhammad saw. Pada masa itu, para sahabat menjadi orang pertama yang 

menerapkan ajaran Islam berikut hukum-hukum yang ada di dalamnya melalui bimbingan dan arahan 

dari Rasulullah. Agar lebih paham dan lebih jelas, mari kita bahas satu per satu. 

Syekh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya mengartikan tarikh tasyri’ dengan sejarah 

pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam dari masa ke masa, setapak demi setapak menuju 

kesempurnaan, serta selalu menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakatnya. (Abdul Wahab Khallaf, 

Khulasah Tarikh at-Tasyri’ al-Islami. 

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tarikh tasyri’ menjadi sebuah entitas yang sangat 

mendasar sebelum adanya sebuah penentuan hukum Islam. Sejarah (tarikh) menjadi sebuah gambaran 

riil dari adanya potret kehidupan yang sangat varian dan begitu dinamis. Akumulasi perilaku dan 

interaksi sosial dalam kehidupan manusia yang sangat plural, bisa diamati melalui fakta-fakta empirik 

peninggalan sejarah dan kisah-kisah kehidupan manusia. 

https://www.nu.or.id/taushiyah/menggali-hukum-islam-fc39B
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Sedangkan syariat (tasyri') menjadi sebuah bentuk penetapan hukum-hukum yang mengatur 

perbuatan orang-orang mukallaf (subjek hukum) dan hal-hal yang terjadi perihal berbagai keputusan 

serta peristiwa yang terjadi di antara mereka. Dengannya, semua gerakan yang dilakukan oleh orang 

mukallaf, tidak bisa lepas dari ketentuan syariat Islam. 

 

D. Macam-Macam Tarikh Tasyri’ Islam 

 

Hukum Islam memiliki dua dimensi, dimensi illahiyah dan dimensi insaniyah. Dimensi ilahiyah 

adalah dimensi transenden dan sakral, ia diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Allah yang Maha 

Suci, Maha Sempurna, dan Maha Benar. Dalam dimensi ini, hukum Islam diyakini oleh umatnya 

sebagai ajaran suci sehingga sakralitasnya harus tetap dijaga. Dalam pengertian ini, hukum Islam 

dipahami sebagai syari’at yang cakupannya luas, tidak hanya terbatas pada fikih dalam artian 

terminologi, ia mencakup masalah keimanan, amaliyah dan etika. Dimensi kedua adalah dimensi 

insaniyah. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan hasil ijtihad ulama terhadap nash melalui dua 

pendekatan; pendekatan kebahasaan dan pendekatan tujuan syara’. Jadi, tegasnya tasyri’ itu terbagi 

menjadi dua bagian yaitu: 

 

1. Tasyri’ Illahi, yaitu penetapan hukum Islam yang bersumber dari Allah dengan perantaraan 

Rasulullah melalui Al-Qur’an dan Hadis. 

2. Tasyri ‘Wadh’i, yaitu penetapan hukum Islam yang bersumber dari kekuatan pemikiran 

manusia melalui ijtihad – baik individual maupun kolektif. 

 

E. Prinsip Tarikh Tasyri’ 

 

Prinsip Tarikh Tasyri' bisa dibedakan dalam hal ibadah dan mu'amalah. Prinsip ibadah atau yang 

biasanya disebut dengan mahdhah memiliki makna bahwa ibadah itu sendiri bersifat ritual yang 

merealisasikan hubungan antara makhluk dengan sang Khaliq yakni Allah Swt, dengan format yang 

wajib dan tealh ditentukan secara syar'i. Seperti syahadat, shalat, zakat, puasa, haji, bersuci. Semuanya 

ini adalah dasar hukum yang pasti (qath'i) dan universal. 

Sedangkan dalam prinsip mua'amalah atau hubungan sesama makhluk dengan makhluk yang lain 

dalam memenuhi kebutuhan antara satu sama lain dan format kehidupannya tidak ada batasan, selama 

itu tidak ada satupun dalil yang melarang dalam melakukan interaksi antar sesama makhluk. Seperti 

sistem jual-beli, sewa menyewa, pengaturan kehidupan berumah tangga dan lain-lain. Dan hal-hal 

seperti itu tidak terikat oleh kaidah yang terperinci untuk menjelaskan hal tersebut. Agar adanya sebuah 

kebebasan dengan tetap menjaga akidah dan kemaslahatan umat manusia. 

https://islam.nu.or.id/syariah/sistem-perbudakan-dan-milkul-yamin-dalam-sejarah-hukum-islam-UpXWV
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Dalam versi yang berbeda dijelaskan bahwa prinsip tasyri' ini dibagi mjadi beberapa hal : 

 

 Menegakkan Maslahat 

 Menegakkan Keadilan 

 Tidak Menyulitkan 

 Menyedikitkan beban 

 Berangsur-angsur. 

 

 

F. Aliran Tarikh Tasyri’ Islam 

 

Di samping dua pembagian tasyri’ tersebut, ada dua aliran fikiran tentang tasyri’: 

 

1. Bahwa hukum Islam itu sudah given (dibaca: Al-Qur’an), sudah ada dan termaktub di lauh al-

mahfudz sejak zaman azali.16 Dari sudut ini, hukum adalah kehendak Tuhan yang diwahyukan. 

Sebagai ketentuan Tuhan, ia mendahului bukan didahului negara muslim, ia mengontrol bukan 

dikontrol, manusia yang harus menyesuaikan kepada hukum, bukan hukum menyesuaikan pada 

perubahan manusia. Artinya, disini tidak berlaku suatu konsep bahwa hukum berevolusi sebagai 

gejala sosial (sejarah) yang terkait erat dengan kemajuan masyarakat. 

2. Bahwa hukum itu lahir dan berkembang bersama kehidupan masyarakat (the man made the 

law/natural law). Karena al-Qur’an diturunkan pada masyarakat Arab yang sudah mengenal 

budaya, bahasa, bahkan agama. Dilihat dari konteksnya, al-Qur’an mengalami dialektika dengan 

masyarakat Arab pada waktu itu. Adanya ayat-ayat yang responsif atas pertanyaan atau 

permasalahan yang timbul pada waktu itu adalah bukti dari adanya dialektika itu. Oleh karena itu, 

hukum yang terkandung dalam al-Qur’an selama bersangkutan dengan budaya pada masa itu boleh 

ditafsirkan surut sesuai dengan konteks budaya pada waktu itu. Yang dipegang adalah ajaran 

universal dari al-Qur’an itu sendiri seperti: keadilan, kedamaian, kemerdekaan dan persamaan. 

 

G. Karakteristik Tarikh Tasyri’ Islam 

 

Tarikh Tasyri’ Islam mempunyai watak tertentu dan beberapa karakteristik yang membedakannya 

dengan berbagai macam hukum yang lain. Karakteristik tersebut ada yang memang berasal dari watak 

hukum itu sendiri dan ada pula yang berasal dari proses penerapan dalam lintasan sejarah menuju ridha 

Allah. Dalam hal ini, beberapa karakteristik Tarikh Tasyri’ Islam bersifat sempurna, universal, 
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kemanusiaan, mengandung moral agama, dan dinamis, akan dijelaskan dalam bagian ini. 

a. Sempurna, artinya syari’at itu akan selalu sesuai dengan segala situasi dan kondisi manusia, 

dimana pun dan kapanpun, baik sendiri maupun berkelompok. Hal ini didasarkan bahwa 

syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan hanya garis besar permasalahannya 

saja, sehingga hukum-hukumnya bersifat tetap meskipun zaman dan tempat selalu berubah. 

Penetapan hukum yang bersifat global oleh al-Qur’an tersebut dimaksudkan untuk 

memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi 

dan kondisi ruang dan waktu. 

b. Universal, syari’at Islam meliputi seluruh alam tanpa ada batas wilayah, suku, ras, bangsa, 

dan bahasa. Keuniversalan ini pula tergambar dari sifat hukum Islam yang tidak hanya 

terpaku pada satu masa saja (abad ke-VII saja, misalnya), tetapi untuk semua zaman. Hukum 

Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda di dalam suatu kesatuan, dan ia 

akan senantiasa cocok dengan masyarakat yang menghendaki tradisi lama atau pun modern, 

seperti halnya ia dapat melayani para ahli aql dan ahl naql, ahl al-ra’y atau ahl al-hadis. 

c. Elastis, dinamis, fleksibel, dan tidak kaku. Karena hukum Islam merupakan syariat yang 

universal dan sempurna, maka tak dapat dipungkiri pula kesempurnaannya ini membuatnya 

bersifat elastis, fleksibel dan dinamis dalam perkembangan zaman, karena jika hukum Islam 

menjadi sesuatu yang kaku justru akan menjadikannya tak relevan pada masa atau ruang 

tertentu. Bila syariat diyakini sebagai sesuatu yang baku dan tidak pernah berubah, maka 

fiqih menjembatani antara sesuatu yang baku (syariat) dan sesuatu yang relatif dan terus 

berubah tersebut (ruang dan waktu).20 Syari’at Islam hanya memberikan kaidah dan patokan 

dasar yang umum dan global. Perinciannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan manusia, 

dan dapat berlaku dan diterima oleh seluruh manusia. Dengan ini pula, dapat dilihat bahwa 

hukum Islam mempunyai daya gerak dan hidup yang dapat membentuk diri sesuai dengan 

perkembangan dan kemajuan, melalui suatu proses yang disebut ijtihad. Dalam ijitihad – 

yang menjadi hak bagi setiap muslim untuk melakukannya – merupakan prinsip gerak dalam 

Islam yang akan mengarahkan Islam kepada suatu perkembangan yang bersifat aktif, 

produktif serta konstruktif. 

d. Sistematis, artinya antara satu doktrin dengan doktrin yang lain bertautan, bertalian dan 

berhubungan satu sama lain secara logis. Kelogisan ini terlihat dari beberapa ayat dalam al-

Qur’an yang selalu menghubungkan antara satu institusi dengan institusi yang lain. Selain itu, 

syariat Islam yang mendorong umatnya untuk beribadah di satu sisi, tetapi juga tidak 

melarang umatnya untuk mengurusi kehidupan duniawi. 

e. Bersifat Ta’abuddi dan ta’aqulli. Warna Syari’at Islam dapat dibedakan dengan dua warna: 

yaitu ta’abuddi bentuk ibadah yang fungsi utamanya untuk mendekatkan manusia kepada 

Allah SWT. Bentuk ibadah seperti ini sudah given, taken from granted, makna yang 
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terkandung didalamnya tidak dapat dinalar, irrasional, seperti jumlah rakaat shalat. 

Sedangkan yang ta’aqulli adalah bersifat duniawi yang maknanya dapat difahami oleh nalar 

manusia dan rasional. 

f. Menegakkan Maslahat, karena seluruh hukum itu harus bertumpu pada maslahat dan dasar 

dari semua kaidah yang dikembangkan dari seluruh hukum Islam harus bersimpul pada 

maslahat. Syariat berurusan dengan perlindungan maslahat, entah dengan cara yang 

positif,misalnya dengan tindakan untuk menopang landasan-landasan mashalih, syariat 

mengambil tindakan-tindakan untuk menopang landasan-landasan mashalih tersebut. Atau 

dengan cara preventif, yaitu untuk mencegah hilangnya mashalih, ia mengambil tindakan-

tindakan untuk melenyapkan unsur apa pun yang secara aktual atau potensial merusak 

mashalih. 

g. Menegakkan Keadilan. Keadilan dalam arti perimbangan atau keadaan seimbang (mauzun) 

antonimnya ketidakadilan, kerancuan (at-tanasub), persamaan (musawah), tidak diskriminatif, 

egaliter, penunaian hak sesuai dengan kewajiban yang diemban (keadilan distributif ), serta 

keadilan Allah yaitu kemurahan-Nya dalam melimpahkan rahmat-Nya kepada manusia sesuai 

dengan tingkat kesediaan yang dimilikinya. 

h. Tidak Menyulitkan (‘adamul kharaj). Yang disebut dengan tidak menyulitkan adalah hukum 

Islam itu tidak sempit, sesak, tidak memaksa dan tidak memberatkan. Di antara cara 

meniadakan kesulitan itu, ada beberapa bentuk: 

(1) Pengguguran kewajiban, yaitu dalam keadaan tertentu kewajiban ditiadakan seperti 

gugurnya kewajiban shalat jum’at dan gugurnya kewajiban puasa dibulan Ramadhan 

bagi orang yang sedang dalam perjalanan atau sakit. 

(2) Pengurangan kadar yang telah ditentukan, seperti qashar shalat dari yang jumlahnya 

empat rakaat menjadi dua rakaat, yaitu shalat Dzuhur, Ashar dan Isya’. 

(3) Penukaran, yaitu penukaran satu kewajiban dengan yang lain, seperti wudhu atau mandi 

besar ditukar dengan tayammum, atau menukar kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan 

dengan hari lain bagi orang yang mempunyai halangan puasa Ramadhan. 

(4) Mendahulukan, yaitu mengerjakan suatu kewajiban sebelum waktunya hadir seperti 

shalat jama’ takdim, shalat Ashar yang dilaksanakan pada waktu Dzuhur, melaksanakan 

shalat Isya pada waktu shalat Magrib. 

(5) Menangguhkan atau mentakhirkan kewajiban yaitu mengerjakan suatu kewajiban setelah 

waktunya tidak ada seperti shalat jama’ takhir. mengerjakan shalat Dzuhur diwaktu 

shalat Ashar atau mengerjakan shalat Magrib di waktu shalat Isya. 

(6) Mengubah dengan bentuk lain, seperti merubah perbuatan shalat dengan shalat khauf 

karena alasan keamanan. atau mengganti kewajiban puasa bagi orang yang sudah tidak 

kuat lagi puasa dengan membayar fidyah. 
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i. Menyedikitkan beban (taqlil at-takalif), yaitu dengan menyedikitkan tuntutan Allah untuk 

berbuat, mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. 

j. Berangsur-angsur (tadrij). Hukum Islam dibentuk secara gradual, tidak sekaligus. Diantara 

hukum Islam yang diturunkan secara gradual adalah shalat, pertama hanya dua waktu (QS. 

Hud: 114) kemudian tiga waktu (QS. Al-Isra: 78), dan akhirnya lima waktu. Kemudian 

larangan riba, pertama hanya dikatakan sebagai perbuatan tercela (QS. Al- Rum: 39), 

kemudian riba yang dilarang adalah yang berlipat ganda (QS. Ali Imran: 130) terakhir 

dikatakan haram secara mutlak (QS.Al-Baqarah: 275, 278). Demikian juga dalam pelarangan 

minuman keras, awalnya hanya dikatakan bahwa madharatnya lebih besar dari 

manfaatnya (QS. Al-Baqarah: 219), kemudian larangan untuk mendekati shalat dalam 

keadaan mabuk (QS. Al-Nisa: 43), dan terakhir diharamkan secara mutlak bahkan dikatakan 

sebagai perbuatan syetan (QS. Al-Ma’idah : 90). 

H. Ruang Lingkup Tarikh Tasyri’ 

Jika tasyri' diartikan fiqh, sebagaimana ulama muta'akhirin mengartikan, maka tarikh tasyri' 

sinonim dengan sejarah fiqh Islam, sebagaimana juga dimaksudkan buku ini. Ruang lingkup 

pembahasannya adalah sebagai berikut. 

1) Keadaan fiqh Islam di masa Rasulullah dan sesudahnya 

2) Penentuan masa-masa terjadinya hukum 

3) Keadaan fuqaha dan mujtahidin 

4) Hasil-hasil karya fuqaha dan mujtahidin 

Sementara itu, jika tasyri' dimaksudkan syariah yang diartikan secara luas, pembahasannya 

meliputi segala hal yang berhubungan dengan akidah, akhlak, dan muamalah. Akan tetapi, 

Kamil Musa dalam kitab Al-Madkhal ila Târikh Al-Tasyri' Al- Islami, mengatakan bahwa tarikh 

tasyri' tidak terbatas pada sejarah pembentukan hukum yang bersumberkan dari Alquran dan 

sunnah saja. Tarikh Tasyri juga mencakup pemikiran, gagasan, dan ijtihad ulama pada kurun 

waktu tertentu. Secara rinci, ruang lingkup Tarikh Tasyri’ dari segi Tasyri’nya meliputi hal-hal 

berikut ini: 

a) Ibadah 

Bagian ini membicarakan tentanghubungan pengabdian manusia dengan Tuhannya yang 

bersumber pada nash-nash syara' tanpa bergantung pada pemahaman maksud atau alasan-

alasannya. Ibadah dilaksanakan sebagai kepatuhan dan pengabdian yang semata mencari 

ridha Allah,seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. 

b) Hukum Keluarga 
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Hukum keluarga ini di antaranya meliputi pernikahan, perceraian, kewarisan, 

perwasiatan, perwakafan, pergaulan, adab minta izin, dan adab berhijab. 

c) Hukum Privat 

Hukum privat di sini adalah apa yang biasa disebut di kalangan fuqaha dengan nama fiqh 

muamalat-kebendaan atau hukum sipil (al-qanun al-madani). Hukum ini berisi tentang 

hak-hak manusia dalam bertransaksi, sepertihak si penjual untuk menerima uang dari 

si pembeli dan hak si pembeli untuk menerima barang yang dibeli. Tidak hanya itu, 

hukum ini juga memuat hak jual beli, sewa-menyewa, kontrak, dan bisnis. 

d) Hukum Pidana 

Hukum pidana ialah kumpulan aturan yang mengatur cara menjaga keselamatan hak dan 

kepentingan masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenar. kan. Dalam Islam 

kita mengenal berbagai hukuman tindak pidana, seperti qishash, rajam, cambuk, atau 

potong tangan. Fuqaha membicarakan hal imi dalam bahasan fiqh jinayah atau hudud. 

e) Sisayah Syar’iyyah 

Siyasah syar'iyyah (politik Islam) ialah politik yang mengatur pemerintahan, teori- teori 

tentang timbulnya negara, syarat-syarat berdirinya suatu negara, serta kewajiban-

kewajibannya. Tidak hanya itu, hubungan antara rakyat dan penguasa dalam berbagai 

bidang juga dibahas di sini. 

f) Hukum Internasional 

Hukum ini ada dua macam, yaitu hukum perdata internasional dan hukum publik 

internasional. Hukum perdata internasional ialah hukum yang me-nerangkan hukum 

mana yang berlaku, dari dua hukum atau lebih. Hukum ini berlaku pada dua orang asing 

yang mengalami persoalan dalam hukum, seperti orang Indonesia hendak menikah 

dengan orang Jepang dan pernikahan dilakukan di Amerika. Sementara itu, hukum publik 

internasional ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara Islam dan negara lain, 

atau antara negara Islam dan warga negara lain; tetapi bukan dalam hal keperdataan. 

Ruang lingkup tarikh tasyri' terbatas pada keadaan perundang-undangan Islam dari 

zaman Nabi SAW sampai seterusnya. Tinjauan dari sudut pertumbuhan perundang- 

undangan Islam, termasuk di dalamnya hal-hal yang menghambat atau mendukungnya, serta 

ulama yang banyak mengarahkan pemikirannya untuk menetapkan perundang- undangan 

Islam. 

Dengan demikian, tarikh tasyri' menjelaskan bagaimana cara seorang ulama menetapkan 

ketentuan hukum yang bersumber dari syariat, baik Alquran maupun sunnah 
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I. Periodisasi Tarikh Tasyri’ Islam 

 

Secara global, periodisasi tarikh tasyri’ dapat digeneralisasikan menjadi enam periode: 

 

1. Periode Rasulullah atau periode masa kenabian. Periode ini juga disebut masa pertumbuhan, 

yaitu periode pertumbuhan dan pembentukan hukum Islam yang disemaikan oleh Rasulullah 

selama 23 tahun, yakni dari diangkatnya Muhammad menjadi Rasul pada tahun 610 M 

sampai wafatnya pada tahun 632 M. Dalam periode ini akan dibagi menjadi dua bagian, 

yakni periode Makkah yang di jalani selama 13 tahun dan periode Madinah selama kurang 

dari 10 tahun. Ciri pokok pada masa pertama ini adalah bahwa wewenang tasyri pada masa 

itu sepenuhnya berada di tangan Rasulullah. Walaupun demikian, kadang-kadang terjadi juga 

ijtihad pada saat Rasulullah tidak hadir. Adanya ijtihad itu tidak berarti bahwa orang lain 

selain Rasulullah pada saat itu mempunyai wewenang tasyri’, karena kasus-kasus seperti ini 

merupakan kasus pengecualian dimana sahabat tidak bisa bertanya langsung kepada 

Rasulullah karena beliau tidak ada, sementara persoalan harus segera dijawab karena takut 

kehilangan aktualitasnya. Hasil ijtihad sahabat kedudukannya adalah sebagai fatwa sahabat, 

kecuali Rasulullah sendiri menyetujui ijtihad sahabat tersebut. 

2. Periode sahabat. Periode ini disebut juga masa perkembangan. Pada periode ini terjadi 

penjelasan, pencerahan dan penyempurnaan hukum Islam. Periode ini berlangsung selama 

90 tahun, sejak wafatnya Rasulullah 11 H 632 M sampai akhir abad pertama hijrah 101 

H/720 M. Ciri khas tasyri’ pada periode ini adalah ijtihad sudah mulai banyak dilakukan oleh 

para sahabat karena Rasulullah sebagai pemegang wewenang tasyri’ sudah meninggal dunia, 

hanya saja ijtihad para sahabat ini masih sangat terbatas pada masalah-masalah yang terjadi 

atau ditanyakan.26 Para sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin 

Tsabit, Abdullah bin Mas’ud, Aisyah, atau Abu Khurairah, mereka melakukan ijtihad atau 

memberi fatwa menurut bidangnya masing-masing dan paling melakukan ijtihad diantara 

mereka adalah Umar bin Khattab. 

3. Periode tadwin/kodifikasi. Periode ini disebut masa pembuahan. Periode ini merupakan era 

keemasan hukum Islam “the golden age” dimana hukum Islam mulai diunifikasi 

(dikumpulkan) kemudian dikodifikasikan (dibukukan). Pionernya adalah para imam mazhab 

dan murid-muridnya. Masa keemasan ini berlangsung lebih dari 250 tahun, yakni dari tahun 

101 – 350 H atau dari tahun 720 – 971 M. Ciri pokok tasyri’ pada periode ini adalah adanya 

peralihan sistem kekhalifahan yang dipilih menjadi sistem kekhalifahan keturunan. Ada dua 

keturunan yang berkuasa, yakni Bani Umayah dan Bani Abbas. Secara politik ditandai oleh 

terbaginya Umat Islam menjadi tiga kelompok, yaitu Sunni, Khawarij dan Syi’ah. Banyak 

orang yang memeluk Islam di luar bangsa Arab, sehingga menyebabkan banyak persoalan 
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yang timbul. Terbaginya para ulama menjadi dua bagian, yaitu ahli ra’y atau kaum rasionalis 

dan ahli hadis. Dalam periode ini terjadi banyak periwayatan hadis dan banyak pemalsuan 

hadis. Kemudian berdirilah cabang-cabang ilmu sebagai ilmu yang mandiri, seperti tafsir, 

hadis, fikih, ushul fiqh, tasawuf, dll, kemudian para ulama tampil untuk melakukan kodifikasi 

(pembukuan). 

4. Periode taklid/jumud. Periode ini disebut juga masa pembekuan karena bekunya pemikiran 

hukum Islam. Masa ini juga disebut dengan masa statis yakni dimulai sejak tahun 351 H. Ciri 

pokok tasyri’ pada periode ini adalah menurunnya gerakan dan gairah berijtihad serta 

meluasnya roh taklid. Melemahnya kebebasan tasyri’ pada masa ini disebabkan oleh semakin 

melemahnya kebebasan berpolitik yang mengakibatkan negeri Islam terbecah belah menjadi 

negara-negara kecil. 

Kemudian muncul ta’ashubiyyah antar madzhab, padahal para imam sebelumnya  

saling bertoleransi. Perdebatan dan ta’ashub semakin hangat bahkan memanas, sehingga  

timbul ide untuk menyusun ilmu tata debat dan diskusi agar perdebatan-perdebatan tidak 

mengarah pada hal yang negatif. Diantara tata tertib itu adalah: jangan berdebat tentang 

masalah yang belum terjadi, berdebat tidak di depan umum, berdebat itu hukumnya fardu 

kifayah oleh karena itu apabila ada fardu kifayah yang lebih penting, berdebat harus 

ditinggalkan. Pada masa itu pula, lahir larangan untuk talfiq karena menganggapnya seolah-

olah talfiq itu pindah agama. Dan diperparah dengan meluasnya penyakit dengki dan 

egoisme dikalangan ulama yang menyebabkan mereka lebih mengejar popularitas daripada 

keikhlasan prestasi. 

5. Periode tiga kerajaan besar yaitu kerajaan Turki Utsmani, Kerajaan Safawi, dan kerajaan 

Mughal. Masa ini merupakan masa peralihan dari klasik ke modern. Pada masa ini mulai 

dirintis unifikasi dan kodifikasi hukum Islam, seperti yang dilakukan oleh Turki Utsmani 

dengan Majallat-nya. 

6. Periode kebangkitan. Ciri pokoknya adalah bangkitnya hukum Islam di abad modern, dimana 

ijtihad kembali dikumandangkan, dan meluasnya ajakan untuk kembali ke al- Qur’an dan 

Sunnah. Mulai banyak negeri- negeri Islam memerdekakan diri dari penjajahan yaitu dimulai 

sejak umat Islam dunia sadar bahwa umat Islam sangat ketinggalan dari barat, menyadari 

bahwa hukum Islam merupakan sumber hukum yang tidak pernah kering, dan menyadari 

ternyata hukum barat yang maju itu berasal dari hukum Islam. Dimulai dari tahun 1924 Ada 

beberapa upaya yang dilakukan oleh ulama yaitu mengajak kepada umat Islam untuk 

meninggalkan taklid buta, mempersatukan mazhab, membasmi bid’ah dan khurafat, dan 

kembali ke al-Qur’an dan sunnah. 

7. Periode Modern, yaitu ketika hukum Islam menjadi perundang-undangan dalam Negara 

Islam modern. 
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J. Kegunaan Mempelajari Tarikh Tasyri’ Islam 

 

Hukum Islam (fikih) merupakan salah satu bagian dari kajian yang secara formal diberikan 

sebagai matakuliah pokok di Fakultas Syariah. Dan tarikh tasyri’ merupakan kajian terpenting 

dalam hukum Islam yang membidik hukum Islam dari persfektif sejarah. Maka, mata kuliah ini 

dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang 

sejarah hukum Islam sejak awal pertumbuhan Islam di tanah Arab pada abad ke – 7 M. hingga 

perkembangan kontemporer di dunia Islam dewasa ini. 

Dikarenakan mata kuliah ini berkaitan dengan perkembangan sejarah, maka tak pelak 

literatur sejarah dan pendekatan historis merupakan suatu hal yang niscaya. Dengan demikian, 

melalui mata kuliah ini, sejarah hukum Islam akan ditelaah dengan berbagai sudut pandang dan 

selalu dikaitkan dengan segi-segi kesejarahan, sosial, hukum, politik dan kebudayaan. Lebih dari 

itu, pendekatan historis yang digunakan dalam mata kuliah ini tidak hanya berusaha memahami 

suatu gejala secara “apa dan bagaimana”, tetapi juga menjangkau lebih jauh persoalan 

“mengapa demikian”. Oleh sebab itu, diskursus yang diharapkan berkembang dalam perkuliahan 

nantinya tidak hanya sekedar menyajikan fakta- fakta sejarah tentang hukum Islam, melainkan 

lebih jauh dari itu, sampai pada mencermati perubahan, kecenderungan, dan dinamika hukum 

Islam, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Dalam mata kuliah Ulumul Al-Qur’an kita kenal ada kajian tentang Asbabun Nuzul, 

demikian juga dalam Ulumul Hadis kita mengenal Asbabul Wurud. Kedua ilmu itu 

menerangkan bagaimana sebab musabab turunnya ayat Al- Qur’an dan Hadis. Keduanya sangat 

penting karena tanpa mengetahui latar belakang turunnya ayat/hadis akan melahirkan 

pemahaman yang kurang tepat bahkan keliru. 

Dalam hukum Islam, tanpa mengetahui latar belakang munculnya suatu hukum, akan 

melahirkan pemahaman hukum yang kurang tepat atau bahkan keliru. Tegasnya, setelah 

mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mamahami hukum Islam dari kontsruk 

sejarah, sehingga tidak memahami hukum Islam dengan apa adanya (tekstual) dan a-historis, 

tetapi dapat memahami hukum secara kontekstual. Mahasiswa juga diharapkan setelah 

mempelajari sejarah hukum Islam ini tidak terjebak pada permikiran yang picik, cara pandangnya 

hanya hitam putih, alergi terhadap hukum yang baru dan berkeinginan untuk mempertahankan 

yang lama, atau sebaliknya alergi terhadap hukum lama karena sudah kuno dan mengagung-

agungkan hukum modern. Mahasiswa yang sudah mempelajari sejarah hukum Islam harus arif, 

objektif, toleran dan rasional dan selalu berpegang pada kaidah: 
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“Menjaga (hukum) lama yang masih relevan dan mengambil (hukum) baru yang lebih baik”. 

 

Dengan demikian, dalam melakukan ijtihad selalu akan melakukan check and balance, dan 

melakukan langkah awal dalam mengkonstruksikan pemikiran ulama klasik kemudian ditransmisikan 

untuk kemaslahatan manusia di masa kini dan akan datang. 

Dengan demikian, secara sederhana Tarikh Tasyri’ dapat di definisikan dengan: sejarah 

terbentuknya perundang-undangan dalam Islam, baik pada masa risalah (Nabi Muhammad) atau pada 

masa-masa setelahnya, dari perspektif zaman di mana hukum-hukum tersebut dibentuk, berikut 

proses penghapusan dan kekosongannya, serta yang terkait dengan para fuqaha dan mujtahid yang 

berperan dalam proses pembentukannya tersebut Tasyri’ Illahi, yaitu penetapan hukum Islam yang 

bersumber dari Allah dengan perantaraan Rasulullah melalui Al-Qur’an dan Hadis. Tasyri ‘Wadh’i, 

yaitu penetapan hukum Islam yang bersumber dari kekuatan pemikiran manusia melalui ijtihad – baik 

individual maupun kolektif Di samping dua pembagian tasyri’ tersebut, ada dua aliran fikiran tentang 

tasyri’ yaitu Bahwa hukum Islam itu sudah given (dibaca: Al-Qur’an) dan Bahwa hukum itu lahir dan 

berkembang bersama kehidupan masyarakat beberapa karakteristik Tarikh Tasyri’ Islam bersifat 

sempurna, universal, kemanusiaan, mengandung moral agama, dan dinamis. Secara global, periodisasi 

tarikh tasyri’ dapat digeneralisasikan menjadi enam periode: Periode Rasulullah atau periode masa 

kenabian , Periode sahabat. Periode ini disebut juga masa perkembangan, Periode tadwin/kodifikasi. 

Periode ini disebut masa pembuahan, Periode taklid/jumud, Periode tiga kerajaan besar yaitu kerajaan 

Turki Utsmani, Kerajaan Safawi, dan kerajaan Mughal,Periode kebangkitan dan periode modern 

kegunaaan dalam mempelajari Tarikh Tasyri setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan 

mahasiswa dapat mamahami hukum Islam dari kontsruk sejarah, sehingga tidak memahami hukum 

Islam dengan apa adanya (tekstual) dan a-historis, tetapi dapat memahami hukum secara kontekstual. 
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BAB VII 

 

KITAB KITAB HADIST  

YANG DI JADIKAN RUJUKAN UTAMA 

 

 

Kitab hadis terdiri dari dua kata yakni kitab dan hadis. Secara etimologi, kitab artinya buku atau 

bacaan.Dalam bahasa arab kata kitab merupakan bentuk masdar dari kata kataba (menulis)yang artinya 

sesuatu yang ditulis atau tulisan Secara terminologi kitab artinya kumpulan dari beberapa tulisan yang 

memuat beberapa bab, sub bab serta beberapa masalah atau pembahasan. Sedangkan pengertian hadis 

secara umum adalah sabda, perbuatan, sikap, pengakuan dan sifat Nabi Muhammad saw.sebagai Rasul 

Jadi definisi dari kitab hadis adalah kumpulan dari beberapa hadis yang terkumpul jadi satu kitab 

atau buku. Hadits sebagai kitab berisi berita tentang sabda, perbuatan dan sikap Nabi Muhammad 

sebagai Rasul. Berita tersebut didapat dari para sahabat pada saat bergaul dengan Nabi yang selanjutnya 

disampaikan kepada sahabat lainnya atau murid-muridnya dan diteruskan kepada murid-murid 

berikutnya lagi hingga sampai kepada pembuku hadis. 

Akan tetapi istilah kitab dalam beberapa kitab hadis memiliki makna lain. Selain bermakna kitab 

sebagai kumpulan tulisan atau buku, istilah kitab juga digunakan untuk memberi nama sebuah bab. 

Misalnya dalam daftar isi beberapa kitab hadis dijumpai judul kitab as Ṣalah, kitab al-Zakah, dan 

sebagainya. Kata kitab dari kalimat kitab al-Ṣalah disitu menunjukkan bahwa itu merupakan judul 

sebuah bab yang husus membahas hadis-hadis tentang shalat. Namun pembahasan kitab dalam makalah 

ini fokus pada masalah kitab hadis sebagai kumpulan hadis yang dibukukan atau tersusun jadi satu. 

Ṣaḥiḥ al-Bukhari dan ṣaḥiḥ Muslim yang penulis tahu bahwa kitab ẖadits yang paling ṣaḥiḥ 

bahkan kebenarannya paling benar setelah al-Qur‘ān al-Karīm, karena itu banyak para ulama ẖadits dan 

fuqoha menerapkan suatu hukum dan tuntunan sunnah yang di ambil dari kitab ṣaḥiḥ al-Bukhari dan 

ṣaḥiḥ Muslim (Al- Jam‘u al-Ṣaḥiḥ), karena ulama sepakat bahwa kedua itu mengangkat mayoritas ṣaḥiḥ 

sebenarnya apa yang membuat al-Bukhari dan Muslim menjadi tingkatan nomor satu dan dua dalam 

ẖadits yang enam (kutub as-sittah) sedangkan at- Turumdzi, Abu Dawud, an-Nasa‘i, Ibnu Majjah, dan 

sama demikian bahwa beliau menulis kitab dan sebagian ulama pun mengakui bahwa ẖadist yang di 

riwayatkan at-Turumdzi, Abu Daud, An-Nasa‘i, dan Ibnu Majjah (al-jam‘u al-Ṣaḥiḥ). lalu kenapa beliau-

beliau berubah yang tadinya sama seperti hal nya al-Bukhari dan muslim dalam al-jam‘u al-Ṣaḥiḥ tidak 

berubah tetap sampai sekarang pun Ṣaḥiḥ . 
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A. Sahih al-Bukhari 

Nama lengkap kitab ini adalah Al-Jami‘ Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtar min Umur Rasulullah 

Sallahu Alaihi Wassalam wa Sunanihi. Kitab rujukan utama hadis ini merupakan yang paling tinggi 

derajatnya lantaran semua isi hadisnya sanadnya sampai ke Nabi Muhammad SAW.Atas ketinggian nilai 

kebenaran yang terkandung di dalam kitab ini, maka Imam Adz-Dzahabi mengatakan bahwa kitab ini 

paling tinggi nilainya dan paling baik di antara yang lain, bahkan derajatnya hanya setingkat di bawah 

Al-Quran. 

Imam Bukhari menyusun kitab ini lantaran saat itu terdapat sejumlah kitab hadis yang 

menyantumkan riwayat dhaif, hasan dan sahih dalam satu kitab.Dengan begitu, status sebuah hadis 

menjadi rancu yang berakibat menyulitkan, apakah sebuah hadis bisa dijadikan hujah yang terima atau 

yang ditolak. 

Ibnu Hajar menyatakan bahwa hadis yang terkandung dalam Sahih Bukhari berjumlah 7.397 hadis 

termasuk hadis yang ditulis ulang. Dikisahkan bahwa Imam Bukhari menghafal kurang lebih 600 ribu 

hadis yang didapat dari kurang lebih 90 ribu perawi. Ribuan hadis tersebut berkaitan dengan akidah, 

hukum, etika, akhlak, hingga riwayat hidup Nabi Muhammad SAW.Untuk menyusun kitab ini, Imam 

Bukhari berkelana mencari kebenaran. Bertanya kepada orang-orang yang dianggap kompeten dalam 

ilmu hadis. 

Imam Bukhari pun tak sembarangan menerima hadis dari seseorang. Dirinya bahkan memeriksa 

latar belakang setiap orang yang meriwayatkan hadis padanya. Salah satu hal yang paling 

dipertimbangkan oleh Imam Bukhari adalah soal kekuatan hafalan seseorang. Hal ini tentu untuk 

meyakinkan bahwa hadis yang ia riwayatkan tidak ada kesalahan redaksi. 

Setelah itu, orang yang meriwayatkan sebuah hadis pun dipastikan bertemu dengan guru yang 

mengajarkan hadis kepadanya. Jika tak bertemu secara langsung dengan gurunya, orang tersebut tidak 

masuk dalam kriteria dan langsung ditolak. 

Secara umum, ulama-ulama hadis memandang Shahih Bukhari memiliki nilai paling tinggi 

dibandingkan dengan kumpulan kitab-kitab hadis lainnya. Hal itu karena karakteristik kesahihan dalam 

Shahih Bukhari lebih sempurna, demikian pula syarat yang diterapkannya lebih ketat. Menurut Bukhari, 

sebuah hadis dapat dikategorisasikan sebagai sahih jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. 

- Pertama, sanadnya harus bersambung yang berarti periwayatan sanadnya tidak  terputus. 

- Kedua, perawi harus memenuhi kriteria yang paling tinggi dalam hal watak pribadi, keilmuan, 

dan standar akademis. 

- Ketiga, harus ada informasi positif tentang perawi yang menerangkan bahwa mereka saling 

bertemu muka, dan para murid belajar langsung dari syekh hadisnya 

- Keempat, bagi tokoh seperti Nafi' dan Zuhri, misalnya, maka murid-murid yang meriwayatkan 

harus tergolong dalam kategori pertama, yaitu mereka yang banyak pergaulannya dengan guru. 

Sistematika lain yang menandai keunikan Shahih Bukhari adalah tentang peletakan kitab dan bab. 
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Dr Ahmad Amin dan Dr Ali Hasan Abd Kadir membagi Jami' al-Shahih dalam 97 kitab dan 3.450 bab. 

Sementara, dalam sejarah kirmani dan naskah sindi, masing-masing hanya terdapat 72 kitab dan 

63 kitab. Perbedaan ini disebabkan adanya beberapa bab yang dihitung sebagai kitab atau sebaliknya. 

Dalam syarh kirmani, semua dihitung sebagai bab, sedangkan dalam naskah sindi semua dihitung 

sebagai kitab 

B. Sahih Muslim 

Pengarang kitab ini, Imam Muslim menyatakan bahwa semua hadis yang ada dalam kitabnya ini 

statusnya sahih baik dari matan maupun sanadnya. Imam Nawawi menyatakan bahwa terdapat 7.275 

hadis yang termuat di dalam kitab Sahih Muslim, termasuk yang ditulis ulang. Dikisahkan bahwa Imam 

Muslim menghafal kurang lebih 300 ribu hadis.Tak berbeda jauh dengan kitab karya Imam Bukhari, 

kitab Sahih Muslim juga menggunakan sistematika dan topik yang sama. 

Sejarah penyusunan kitab ini, Imam Muslim merasa prihatin dengan upaya pemalsuan hadis yang 

berlangsung kala itu oleh sebagian umat Islam. Hadis-hadis palsu tersebut digunakan untuk kepentingan 

pribadi dan golongan masing-masing pihak.Dengan banyaknya hadis palsu yang beredar, umat Islam 

mulai kesulitan dalam memilah mana hadis yang benar dan mana yang salah. 

Berbeda dengan Imam Bukhari yang terkenal sangat ketat dalam menerima hadis, Imam Bukhari 

justru lebih longgar. Imam Muslim hanya menyaratkan bahwa antara guru dan murid tak harus bertemu, 

asal keduanya hidup semasa. 

C. Sunan Abi Dawud 

Kitab hadis Sunan Abu Dawud dikenal dengan kitab hadis hukum. Ulama hadis dan fikih 

menyatakan bahwa seorang mujtahid cukup menguasai kitab ini dan Al-Quran untuk merumuskan 

hukum. 

Kitab ini sejatinya adalah merujuk pada Imam Bukhari dan Imam Muslim lantaran Abu Dawud 

merupakan murid dari kedua Imam hadis tersebut. Bedanya, Abu Dawud menyantumkan hadis yang 

statusnya hasan dan dhaif. 

Meski demikian, kitab hadis ini banyak disyarah oleh para ahli hadis di masa setelahnya. 

Disebutkan bahwa di antara imam penulis Kutubussitah tersebut, Abu Dawud merupakan imam yang 

paling fakih. 

Dalam kitab Sunan Abu Dawud terdapat 5.274 hadis yang terdiri dari sahih, hasan dan dhaif 

termasuk hadis yang ditulis ulang. Uniknya, mayoritas hadis di dalamnya berkaitan dengan persoalan 

hukum, yaitu 4.800 hadis. 

D. Sunan At-Tirmidzi 

Kitab rujukan hadis satu ini terdiri dari 50 bab yang terbagi menjadi delapan pokok pembahasan. 

Di dalamnya termaktub 3.956 hadis yang berstatus sahih, hasan, dan dhaif.Ciri kitab ini adalah bahwa 

sang penulis menyantumkan isnad beserta komentar dari pada imam mazhab pada hadisnya. Selain itu, 

Imam At-Tirmdzi juga menyantumkan isitilah baru dalam penamaan kualitas hadis. 
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Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa Imam Tirmdzi adalah tokoh hadis pertama yang 

menggunakan istilah hasan dalam status sebuah hadis. Nama lain kitab ini adalah Jami‘ At-Tirmidzi. Di 

samping itu ia juga banyak menitikberatkan penialian tentang periwayat hadis melalui kaidah al-Jarh wa 

Ta'dil (cacat dan benar). Ketelitiaan dan kecermatan Imam Tirmidzi terlihat jelas dalam penerapan 

sistematika isnad dalam al-Sunan. 

Merujuk Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kitab karya Imam At-Tirmdzi ini terdapat 30 hadis palsu. 

Pendapat tersebut dibantah oleh ahli hadis dari Mesir, Abu Syuhbah. Abu Syuhbah beralasan bahwa jika 

Imam At-Tirmidzi menyamtumkan hadis palsu, ia pasti memberi keterangan pada hadis tersebut. 

E. Sunan An-Nasa’i 

Frasa yang terkenal adalah bahwa Imam An-Nasa‘i tidak berani meriwayatkan sebuah hadis yang 

masih bersengketa. Hal itu menunjukkan kehati-hatian pengarangnya dalam menyusun hadis. 

Dalam pendahuluan kitab ini, Abdullah Ar-Rasyid menyatakan bahwa kitab ini adalah yang 

terbaik. Alasannya, mungkin karena kehati-hatian sang pengarang dalam menyeleksi hadis.Selain itu, 

Nasa‘i juga menggabungkan metodologi yang digunakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta 

menyantumkan keterangan yang berkaitan dengan kecacatan sebuah hadis (illat). Kitab yang juga dikenal 

dengan nama Sunan Al- Mujtaba memuat 5.671 hadis yang menurut pengarangnya, semuanya berstatus 

sahih. 

Kandungan hadis dhaif dalam kitab ini memang lebih sedikit. Tak heran jika sejumlah ulama 

menyebut kitab ini lebih utama ketimbang Sunan Abu Dawud Sunan At-Tirmdzi. Itu lah mengapa kitab 

ini berada di urutan ketiga setelah Sahih Muslim. 

F. Muwaththa’ Imam Malik 

Muwaththa‟ Imam Malik adalah karya Imam Malik. 41 Al-Muwaththa‟ adalah kitab hadis tertua 

yang disusun pada pertengahan abad ke-2 Hijriyah, tepatnya pada masa pemerintahan khalifah Al-

Manshur. Pada masa Imam Malik kecenderungan untuk mengkodifikasikan H}adi<s|| semakin kuat. 

Sejarah membuktikan bahwa pengkodifikasian H}adi<s|| secara resmi telah dipikirkan dan dimulai 

pelaksanaanya pada masa Umar ibn Abdul Aziz, seperti sudah disebutkan di atas. Tetapi sampai Umar 

wafat, upaya yang dilakukannya belum mendatangkan hasil yang sempurna. 

Al-Muwaththa‟ dianggap sebagai kitab pertama yang menghimpun periwayatan Hadis secara 

sistematis. Ada dua alasan yang menjadi dasar anggapan itu. 

- Pertama: bangsa Arab yang secara alami memiliki kelebihan dalam ketajaman ingatan mempunyai 

tradisi hafalan yang sangat kuat. 

- Kedua: gejala umum menunjukkan bahwa para perawi belum menguasai tulis-menulis dan belum 

mengenal kodifikasi. 

Penyusunan al-Muwaththa‟ menghabiskan waktu 40 tahun. Menurut catatan sejarah penyusunan 

kitab tersebut adalah atas permintaan Khalifah al- Manshur. Kemudian kitab tersebut dipersembahkan 

untuk umat dan karena itu disebut al-Muwaththa‟. 
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Menurut riwayat yang lain disebutkan bahwa setelah menyelesaikan penulisan, Imam Malik 

memperlihatkan karyanya kepada 70 guru Madinah untuk memperoleh kesaksian, dan kitab tersebut 

disetujui oleh mereka. Karena itu, kitab tersebut dinamakan al-Muwaththa‟. Dilihat dari segi sanadnya, 

Hadis yang terkumpul dalam al-Muwaththa‟ tidak semuanya musnad; ada yang mursal, mu‘dlal dan 

munqathi‟. 

Menurut beberapa kitab al-Muwaththa‟ berisi 600 Hadis musnad, 222 Hadis mursal, Menurut 

Hasbi ash-Shiddiqi bab-babnya berjumlah 3521. Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits, Jilid I. (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1981), 208-211. Menurut perhitungan Ibn Shalah, dikutip oleh ‘Abd al-Muhsin bin 

Hammad al- ‘Abbad, ‘Isyruna Haditsan min Shahih al-Bukhari, (Madinah: al-Salafiyah, 1980), 613 

Hadis mauquf, 285 perkataan tabi‟in. Ia juga berisi 61 Hadis yang tanpa menyebutkan sanadnya secara 

jelas, hanya disebutkan ―telah sampai kepadaku‖ dan ―dari orang terpercaya‖. 44 Inilah yang disebut 

dengan balaghat. Untuk menyebutkan sebahagian contoh Hadis yang tidak menyebutkan sanadnya 

secara jelas ialah Hadis nomor 2029 yang terhimpun dalam bab Jami‟ tentang masalah isti‟dzan 

(meminta izin kepada pemilik rumah)45 dan hadis tentang jariyah pemberian orang tua yang sudah 

digaulinya  

Metode yang dipergunakan dalam menyusun kitab al-Muwaththa‟ –untuk meminjam istilah 

dalam ilmu tafsir ialah metode tematik. Dia menyebutkan dan mengelompokkan Hadis dalam satu tema 

tanpa mempertimbangkan siapa perawinya: misalnya tema sopan santun, tafsir, ilmu pengetahuan dan 

wahyu. 

Sistematika penyusunan sesuai dengan kelaziman dalam kitab fiqh. Maksudnya kitab itu diawali 

dengan bab taharah, salat, zakat, puasa dan seterusnya. Setiap bab mencakup beberapa sub bab dan 

setiap sub bab memuat beberapa masalah yang memiliki kesamaan, seperti shalat jum‟at dan shalat 

safar. 

Dengan sistematika seperti itu, maka pemanfaatan hadis  yang ada di dalamnya terasa lebih 

mudah, terutama bagi orang yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang masalah-masalah tertentu. 

Katakanlah masalah shalat, puasa, zakat, dan lain-lain. 

Melihat kepada bab-bab yang dikembangkan dalam kitab tersebut, maka terlihat bahwa kitab 

Muwaththa‟ adalah kitab Hadis sekaligus kita fiqh. Sebagai himpunan Hadis yang juga berisi tentang 

hukum Islam, maka Khalifah al- Manshur bermaksud menjadikan al-Muwaththa‟ sebagai pedoman 

pengaturan masyarakat Islam pada waktu itu. Namun Imam Malik berkeyakinan bahwa pikiran-pikiran 

tentang hukum yang terhimpun dalam al-Muwaththa‟ belum tentu lebih banyak dari pikiran-pikiran 

yang berkembang di daerah-daerah luar Madinah. Itulah sebabnya mengapa Imam Malik tidak 

mengabulkan permintaan Khalifah al- Manshur. 

Nama lengkapnya ialah Ah}mad ibn Muh}ammad ibn Hambal al-Syaibani al-Maruzi, lahir di kota 

Baghdad tahun 164 H. Ia hidup pada masa aliran Mu‟tazilah memperoleh sukses gemilang. 

Keteguhannya pada pendirian bahwa pemakaian H}adi<s|| lebih baik dari pada semata- mata pemahaman 
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pemikiran. Itulah sebabnya mengapa ia berulang kali ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara sampai 

Khalifah pendukung sunni, al-Mutawakkil, memegang tampuk 

G. Musnad Ahmad 

Musnad Ahmad ialah karya Imam Hambali. Jika menyimak latar belakang sejarahnya, maka al-

Musnad merupakan hasil keseriusan dan ketertarikan Imam hambali terhadap Hadis. Untuk 

mendapatkan Hadis, ia mengadakan rihlah ilmiah ke berbagai negeri, seperti: Mekkah al-Mukarramah, 

Madinah, Syam, dan Kufah. Di sana ia mendalami ilmu Hadis. Al-Musnad merupakan kumpulan hadis 

hadis  yang diterimanya dan ditulisnya lengkap dengan sanad-sanadnya. 

Menurut riwayat, Imam Ahmad memulai menghimpun al-Musnad sejalan dengan 

pengembaraannya dalam rangka mendapatkan Hadis. Diduga dia memulainya pada tahun 180 H. 

Dengan kata lain Imam Ah}mad memulai pengembaraannya pada usia 16 tahun. 

Imam Ahmad mengumpulkan Hadis dari para perawi yang terpercaya; bertemu dan meriwayatkan 

hadis tersebut dari mereka. Dia termasuk orang yang bersungguh-sungguh dalam upaya mendapatkan 

hadis, walaupun dia harus mengembara dan menjumpai tantangan berat, seperti dibuktikan dalam 

pengembaraannya itu. Karena itu, ia dikenal sebagai seorang yang sangat teguh memegang Hadis dalam 

menentukan suatu hukum dari pada pemahaman pemikiran semata-mata. Namun demikian, ia sangat 

berhati-hati untuk menerima Hadis. Di dalam kitab al-Thabaqat al-Kubra al- Musammat bi lawaqikhal- 

Anwar fi Thabaqat al-Akhyar hasil karya al-Sy‘rani diriwayatkan ―jika kepadanya datang satu Hadis, 

maka ia tidak menceriterakan (meriwayatkan) Hadis itu, kecuali ada hadis lain yang senada dengan 

Hadis itu‖. 

Kitab al-Musnad merupakan kumpulan Hadis  yang diriwayatkan oleh Imam Ah}mad . Ia 

merupakan hasil rangkuman hadis yang diriwayatkan dari orang-orang terpercaya. Ia memuat sebanyak 

40.000 Hadis sebagai hasil seleksi dari 700.000 Hadis yang dikuasainya. Dari jumlah 40.000 Hadis ada 

yang diulang-ulang sekitar 10.000 hadis. Adapun sitematika penulisan kitab al-Musnad adalah 

berdasarkan nama- nama sahabat .53 Setiap s}ah}abat disebutkan Hadisnya, sehingga Hadis Hadis yang 

dikumpulkannya jumlahnya mencapai sekitar 30.000 hadis hasil seleksinya dari jumlah 750.000 Hadis 

yang diterimanya. 

Penulisan dimulai dengan ahabat yang al-Mubasysyarun bi al-Jannah. Untuk menyebutkan 

sebagian contohnya ialah hadis yang diriwayatkannya dari Abu Bakar dikumpulkan menjadi satu bab, 

walaupun Hadis hadisnya tersebut mengandung tema yang berlainan, dan disebut dengan musnad Abu 

Bakar. Demikian hadis yang  pemerintahan. Ia wafat di Baghdad tahun 241 H. Riwayat hidup 

selengkapnya lihat, misalnya, diriwayatkannya dari Umar ibn Khattab,56 Utsman ibn Affan ,Ali ibn Abi 

Thalib,dan sahabat sahabat  lainnya serta para Tabi‟in. 

Kitab al-Musnad ini dicetak dalam enam jilid. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa asas 

metode penulisannya adalah kesatuan sahabat . Pada awalnya kitab al-Musnad hanya merupakan 

kumpulan hadis tanpa sistematika. Ia ditulis dalam lembaran-lembaran yang dibendel. Karena 
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kekhawatiran akan tercecer, apalagi Imam Ah}mad semakin dimakan usia, maka Imam Ahmad 

membacakan lembaran lembaran itu kepada sanak keluarganya. 

Syamsuddin al-Jazari mengatakan, ―Imam Ahmad bekerja mengumpulkan Musnad. Ia menulisnya 

dalam lebaran-lembaran dan memilahnya menjadi bagian- bagian tersendiri, menjadi konsep mentah. 

Kemudian dirasakannya ajanya semakin dekat sebelum berhasil mewujudkan cita-citanya. Karena itu, 

Imam Ahmad membacakan bendel lembaran tersebut kepada anak-anak dan keluarganya. Dia wafat 

sebelum sempat memperbaiki apa yang dibacakannya itu‖. 

Jika merujuk kepada ucapan di atas, maka sesungguhnya yang menyusun kitab al-Musnad 

bukanlah Imam Ahmad . Imam Ahmad hanya mengumpulkan Hadis dan menulisnya dalam lembaran-

lembaran. Kitab al-Musnad disusun oleh anaknya, Abdullah ibn Ahmad ibn Hambal. Sedangkan yang 

menyusunnya secara alfabetis adalah Abu Bakar Muhammad ibn Abdillah al-Muqaddasi al-Hambali. 

Karena itu, harus diakui bahwa al-Musnad yang sekarang sampai kepada kita tidaklah semuanya 

diriwayatkan dari Imam Ahmad . Anaknya, Abdullah ibn Ah}mad ibn Hambal, juga menambahkan 

riwayat yang bukan dari ayahnya. 

Demikian juga Abu Bakar. Syekh Ahmad al-Bana yang terkenal dengan nama al-Sa‟ali 

mengatakan setelah melakukan penelitian terhadap kitab Musnad Ahmad , maka nampak olehku bahwa 

kitab tersebut terbagi menjadi 6 (enam) bagian. Pertama: bagian yang diriwayatkan oleh Abu Abd Al-

Rahman , Abdullah ibn Ahmad , dari ayahnya secara sima‟i (melalui pendengaran). Bagian inilah yang 

disebut dengan Musnad Imam Ahmad dan merupakan bagian terbanyak; yaitu ¾ dari kitab. Kedua: 

bagian yang didengar Abdullah dari ayahnya dan dari orang lain, yang jumlahnya sangat sedikit. Ketiga: 

bagian yang diriwayatkan bukan dari ayahnya. Bagian ini, menurut ahl al-Muhaddisin, disebut zawa‟id 

(tambahan) dari Abdullah. Bagian ini merupakan bagian yang paling banyak setelah bagian pertama. 

Keempat: bagian yang dibacakan Abdullah di hadapan ayahnya dan bukan didengar dari ayahnya. Bagian 

ini jumlahnya sangat sedikit. Kelima: bagian yang tidak dibacakan dan didengar dari ayahnya, tetapi 

didapat dari catatan tangan ayahnya. Keenam: bagain yang diriwayatkan oleh Abu Bakar al-Qathi‟i 

bukan dari Abdullah dan ayahnya. Bagian ini jumlahnya sangat sedikit. Semua bagian tersebut adalah 

bagian dari Musnad Ahmad , kecuali bagian ketiga dan keenam karena masing-masing merupakan 

tambahan Abdullah dan Abu Bakar. 

Hanya saja perlu ditegaskan bahwa Imam Ahmad memilih periwayatan dari orang-orang yang 

terpercaya. Dia tidak meriwayatkan Hadis dari perawi yang tidak dabit. Jika nampak olehnya bahwa 

perawi Hadis mendustakannya atau ada hadis yang tidak diriwayatkan dari orang terpercaya, maka dia 

menggugurkan hadis tersebut dari al-Musnad. Karena itu, sebagaimana dikatakan oleh Muh}ammad 

Abu Zahrah, dia selalu membuang dan merubah tulisan-tulisannya sampai dia bacakan kepada sanak dan 

keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa dia sangat berhati-hati dalam mengumpulkan hadis . 

H. Sunan Baihaqi 

al-Baihaqi adalah gunung dari gunung-gunung ilmu. Ia sering disebut sebagai Tali Allah karena 

dengan kecerdasannya berhasil menjembatani perbedaan pemikiran madzhab.Pengetahuan ilmu agama 
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dan fikihnya sangat luas. Ia terkenal sebagai orang yang memiliki kecintaan besar terhadap hadits dan 

fikih. Dari situlah kemudian Imam al- Baihaqi terkenal sebagai pakar ilmu hadits dan fikih. Ia adalah 

pencetus penulisan indeks mengenai tokoh-tokoh dari tiga generasi pertama ahli hhadits. Ia adalah ahli 

hadits yang paling mampu menyatukan perbedaan paham. Ia cepat dalam memahami dan memiliki 

potensi kecerdasan yang luar biasa. 

Salah satu ulama menyebut, al-Baihaqi adalah gunung dari gunung-gunung ilmu. Ia sering disebut 

sebagai Tali Allah karena dengan kecerdasannya berhasil menjembatani perbedaan pemikiran madzhab. 

Pengetahuan ilmu agama dan fikihnya sangat luas. Ia terkenal sebagai orang yang memiliki kecintaan 

besar terhadap hadits dan fikih. Dari situlah kemudian Imam al- Baihaqi terkenal sebagai pakar ilmu 

hadits dan fikih. Ia adalah pencetus penulisan indeks mengenai tokoh-tokoh dari tiga generasi pertama 

ahli hadits. 

Imam al-Baihaqi memulai mencari ilmu dengan mengembara ke Khurasan, Irak, dan Hijaz. 

Dalam Siyar A‘lam al-Nubala, Imam al-Dzahabi bercerita tentang perjalanan Imam al-Baihaqi dalam 

menuntut ilmu. Bahwa Imam al-Baihaqi ketika berusia 15 tahun telah mendengar dari Abu al-Hasan 

Muhammad bin al-Husain al-Alawi, sahabat dari Abu Hamid bin al-Syarqi dan beliau adalah guru yang 

paling awal Imam al-Baihaqi. 

Al-Baihaqi memperoleh ilmu dari para ulama yang mumpuni pada masa itu. Ia berkelana ke Irak, 

kota-kota sekitar Irak (al-Jibal), dan ke Hijaz. Di antara yang ia pelajari adalah ilmu hadits, ‗ilal al-

hadits, dan fiqh. Ia berguru kepada kepada ulama-ulama terkenal dari berbagai negara. Di antara guru-

gurunya adalah Imam Abul Hassan Muhammad bin al- Husain al-Alawi, Abu Abdillah al-Hakim 

(pengarang kitab al-Mustadrak ‗Ala al- Shahihain), Abu Tahir al-Ziyadi, Abu Abdur-Rahman al-

Sulami, Abu Bakr ibn Furik, Abu Ali al-Ruthabari, Hilal ibn Muhammad al-Hafar, Ibnu Busran, al-

Hasan ibn Ahmad ibn Farras, Ibnu Ya‘qub al-Ilyadi, dan lain-lain. 

Setelah sekian lama menuntut ilmu kepada para ulama di berbagai negeri Islam, Imam al- Baihaqi 

kembali lagi ke tempat asalnya, Kota Baihaq. Di sana, dia mulai menyebarkan berbagai ilmu yang telah 

diperolehnya selama mengembara. Ia mulai banyak mengajar. 

Selain mengajar, dia juga aktif menulis buku. Dia termasuk dalam deretan para penulis buku yang 

produktif. Diperkirakan, buku-buku tulisannya mencapai seribu jilid. Tema yang dikajinya sangat 

beragam, mulai dari akidah, hadits, fikih, hingga tarikh. Banyak ulama yang hadir lebih kemudian, yang 

mengapresiasi karya-karyanya itu. Hal itu lantaran pembahasannya yang demikian luas dan mendalam. 

Meski dipandang sebagai ahli hadits, namun banyak kalangan menilai Baihaqi tidak cukup 

mengenal karya-karya hadits dari Tirmidzi, Nasa‘i, dan Ibn Majah. Dia tidak pernah berjumpa dengan 

Musnad Ahmad ibn Hanbal (Imam Hambali). Dia menggunakan Mustadrak al-Hakim karya Imam al-

Hakim secara bebas.Sejumlah kitab penting telah ditulisnya dan mempunyai nilai tinggi. Ia banyak 

menelorkan karya tentang hadits, fiqh, dan akidah. Di antara dari banyak karyanya adalah seperti al-

Sunan al-Kubra, Ma‘rifat al- Sunan wa al-Atsar, al-Mabsuth, al-Asma‘ wa al-Shifat, al-I‘tiqad, Dalail al-

Nubuwwat wa Ma‘rifat Ahwal Shahib al-Syari‘ah, Syu‘ab al-Iman, al-Da‘wah al-Kabir, al-Zuhd al- 
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Kabir, Isbat ‗Azab al-Qabr wa Sual al-Malakain, dan Takhrij Ahadis al-Umm. 

Dalam karya-karya tersebut ada catatan-catatan yang selalu ditambahkan mengenai nilai- nilai atau 

hal lainnya, seperti hadits-hadits dan para ahli hadits. Selain itu, setiap jilid cetakan Hyderabad itu 

memuat indeks yang berharga mengenai tokoh-tokoh dari tiga generasi pertama ahli-ahli hadits yang 

dijumpai dengan disertai petunjuk periwayatannya.Itulah di antara sumbangsih dan peninggalan 

berharga dari Imam Baihaqi. Dia mewariskan ilmu-ilmunya untuk ditanamkan di dada para muridnya. 

Di samping telah pula mengabadikannya ke dalam berbagai bentuk karya tulis yang hingga sekarang pun 

tidak usai-usai juga dikaji orang. 

I. Sunan daruquthni 

Al-Imam al-Hafidz Abu al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas'ud bin an-Nu'man 

bin Dinar bin Abdullah al-Baghdadi. Ad-Daruqutni dilahirkan pada tahun 306 Hijriyah di Mahallah Dar 

Al-Quthn, Baghdad. Ad-Daruquthni menyusun banyak karya, dan karya-karyanya tersebut menjadi 

terkenal di dunia. Dialah orang yang pertama kali menyusun karya tentang bacaan Al Quran, juga 

seorang imam, Al-Hafizh, ahli tajwid, syaikh Al-Islam dan simbol para ulama. 

Abu Bakar Al-Khatib mengatakan, ―Ad-Daruquthni adalah imam dan ulama besar yang tiada 

bandingan pada masanya, kepadanyalah berhenti ilmu atsar, pengetahuan illat—illat hadits dan nama-

nama para perawi hadits. Ia adalah ulama yang memiliki sifat jujur, tsiqah, akidah yang benar. 

Ash-Shuwari, ― Aku mendengar Al-Hafizh Abdul Ghani mengatakan, ―Manusia yang paling bagus 

mengatakannya mengenai hadits Rasulullah saw adalah tiga orang, yaitu Ibnu Al-Madini pada masanya, 

Musa bin Harun (Ibnu Al-Hammal) pada masanya dan Ad -Daruquthni pada masanya.‖Al-Qadhi Abu 

Ath-Thayyib Ath-Thabari mengatakan, ―Ad-Daruquthni adalah Amir Al- Muminin dalam hadits.‖ 

Adapun hasil, yaitu: Al-Mujtana min as-sunan al Matsurah an Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, wa at- 

Tanbiih ala ash-shahih minha wa as-saqim, wa Ikhtilaf an-Naqilin minha fi Alfazhiha lebih dikenal 

dengan Sunan ad-Daruquthni, 

Al-Ilzamat ala ash-Shahihain al-Bukhari wa Muslim lebih dikenal dengan nama Al- Ilzamat, 

Sunan fi al-Hadits, Gharib al-Afrad, Kitab at-Tatabbu lima Kharaja fi ash-Shalihain lebih dikenal dengan 

nama At-Tatabbu, Kitab at-Tashhif fi al-Hadits Kitab al-jarh wa at-Tadil. 

Adapun guru dan muridnya dari Abu Hasan Ad-Daruquthni yaitu: Guru : Qashim bin Mahamili, 

Husain bin Mahamili, Abu Bakar bin Ziyad An Naisaburi, Abu Rauq Al Hazani, Badr bin Al-Haitsam, 

Ahmad bin Ishaq bin Bahlul, Ahmad bin Al- Qasim Al- Faraidhi, dan ulama-ulama yang lain di 

Baghdad, Kufah, Basrah dan Wasith. Murid : Abu Hamid Al-Isfarayini (Ahli Fiqih), Abu Abdillah Al-

Hakim, Abdul Ghani bin Said Al-Mashri, Tammam Ar-Razi,Abu Bakar Al-Baraqani, Abu Dzar Abd bin 

Ahmad, Abu Al-Ghanaim Ibnu Al- Makmun, Abu Muhammadal-Jauhari dan murid-muridnya yang lain. 

At-Taj As-Subki mengatakan, ―Ad-Daruquthni meninggal pada hari Kamis, 23 Dzulqadah tahun 358 

Hijriyah.‖ Di Bagdad usia 79 tahun. Abu Nashr bin Makula mengatakan, ―Aku bermimpi seolah-akan 

aku bertanya tentang keadaan Ad-Daruquthni di akhirat, lalu dikatakan kepadaku bahwa dia di surga 
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dipanggil sebagai imam. 

Secara etimologi, kitab artinya buku atau bacaan.Dalam bahasa arab kata kitab merupakan bentuk 

masdar dari kata kataba (menulis)yang artinya sesuatu yang ditulis atau tulisan Secara terminologi kitab 

artinya kumpulan dari beberapa tulisan yang memuat beberapa bab, sub bab serta beberapa masalah atau 

pembahasan.Sedangkan pengertian hadis secara umum adalah sabda, perbuatan, sikap, pengakuan dan 

sifat Nabi Muhammad saw.sebagai Rasul. Jadi definisi dari kitab hadis adalah kumpulan dari beberapa 

hadis yang terkumpul jadi satu kitab atau buku. Hadits sebagai kitab berisi berita tentang sabda, 

perbuatan dan sikap Nabi Muhammad sebagai Rasul. Berita tersebut didapat dari para sahabat pada saat 

bergaul dengan Nabi yang selanjutnya disampaikan kepada sahabat lainnya atau murid-muridnya dan 

diteruskan kepada Ṣafiifi al-Bukhari dan ṣafiifi Muslim yang penulis tahu bahwa kitab fiadits yang 

paling ṣafiifi bahkan kebenarannya paling benar setelah al-Qur’ān al-Karīm, karena itu banyak para 

ulama fiadits dan fuqoha menerapkan suatu hukum dan tuntunan sunnah yang di ambil dari kitab ṣafiifi 

al-Bukhari dan ṣafiifi Muslim (Al-Jam’u al-Ṣafiifi), karena ulama sepakat bahwa kedua itu mengangkat 

mayoritas ṣafiifi sebenarnya apa yang membuat al-Bukhari dan Muslim menjadi tingkatan nomor satu 

dan dua dalam fiadits yang enam (kutub as-sittah) sedangkan at-Turumdzi, Abu Dawud, an-Nasa’i, Ibnu 

Majjah, dan sama demikian bahwa beliau menulis kitab dan sebagian ulama pun mengakui bahwa fiadist 

yang     dIriwayatkan . 
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BAB VIII 

 

KITAB SYARAH HADIST  

(SYARAH SHAHIH BUKHARI, SYARAH SHAHIH MUSLIM)  

 

 

 

Pengumpulan dan pembukuan hadis terus berlanjut dari masa Rasulullah, masa sahabat, masa 

tabiin, dan masa setelahnya hingga mencapai masa keemasan pembukuan hadis pada sekitar tahun 200-

330 H. Pada masa keemasan pembukuan hadis itulah banyak karya ulama dalam bidang tersebut 

muncul dan menjadi rujukan pada masa berikutnya. Pada abad itu pula muncul para ulama dan kritikus 

hadis terkemuka. Hal yang lebih penting adalah lahirnya Kutub as-Sittah (kitab hadis yang enam) dan 

sejenisnya yang memuat hampir seluruh hadis Nabi. Sudah dikenal luas di kalangan kaum muslimin 

bahwa kutub as-Sittah merupakan kitab hadis yang paling terkenal dan mendapat perhatian Ulama 

sepanjang zaman dan dari seluruh penjuru dunia. Hal tersebut terjadi karena kitabnya yang berkualitas 

tinggi dan kepribadian penyusunnya yang baik. Bahkan kitab itu menjadi pegangan utama bagi para 

ulama fikih, mujtahid, sastrawan, psikolog, sosiolog, dan penulis bidang lainnya. Mereka mendapatkan 

apa yang dicari dalam-kitab-kitab tersebut. Nah, bagian ini kita akan mengetahui salah satu ulama hadis 

yang enam ini yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Setelah itu, kita juga akan mengetahui gambaran 

mengenai kitab-kitab hadis mereka. Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah para pegiat ilmu yang 

mumpuni. 

Mereka sangat bersemangat mengumpulkan dan mengkaji hadis. Mereka juga melakukan 

perjalanan ke berbagai negara, kota, dan daerah untuk berguru kepada ulama-ulama terkemuka. 

 

A. Pengertian Syarah Hadis 

Istilah syarah hadis berasal kata syarh (حرش ) dan hadits ( ثدح ) yang diserap menjadi bahagian 

dari kosa kata bahasa Indonesia. Secara bahasa, kata syarh berarti al- kasyf, al-wadh, al-bayan, al-tawsi„, 

al-hifz, al-fath, dan al-fahm, artinya menampakkan, menjelaskan, menerangkan, memperluas, 

memelihara, membuka, dan memahami. 

Secara istilah, syarah berarti menguraikan atau menjelaskan bahasan tertentu, dengan segala 

aspek berhubugan pada objek yang dibahas secara lengkap. Syarah merupakan kitab yang ditulis oleh 

ulama lain sebagai komentar atau penjelasan pada kitab tertentu. Hadis merupakan segala sesuatu yang 

disandarkan kepada Rasulallah Saw. baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat dan akhlak 

(kepribadian), baik sebelum diutus menjadi Rasul maupun sesudah diutus menjadi Rasul. Menurut 



 
[92]  

Muhammad „Ajaj al- Khatib, Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Saw., baik berupa 

sabda, perbuatan, ketetapan atau sifat-sifatnya. Jadi Hadis ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi 

Saw. baik menyangkut aspek agama ataupun aspek-aspek lainnya. 

Dari penjelasan di atas, diketahui syarah hadis merupakan pengetahuan yang didapat dari 

teks-teks hadis, atau menjelaskan makna yang tersembunyi dibalik teks hadis, maupun yang 

berhubungan dengan aspek kehidupan agama ataupun aspek-aspek lainnya. Sama halnya dengan al-

Qur‟an yang tidak dapat dimengerti tanpa tafsir, begitu juga dengan hadis wajib dipahami dengan syarah 

atau penjelasan. Penjelasan al-Qur'an disebut tafsir, sedangkan penjelasan hadis disebut syarah. 

B. Syarah Shahih Bukhari 

1. Biografi Imam Al- Bukhari 

Imam Al-Bukhari, amirul mu‟minin fii al hadist , lahir di kota Bukhara pada hari ke-13 bulan 

Syawal 194 H (21 Juli 810), siang hari setelah sholat jum‟at ditunaikan. Seakan kelahirannya menemani 

awal bulan baru pada tahun hijriyah. Jika ditelisik, Imam Al-Bukhari lahir seratus tahun setelah wilayah 

Bukhara dibuka dan penduduknya memeluk agama Islam. 

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah 

bin Bardizbah bin Badzdzibah Al-Ju‟fi. Ayahnya, syakh Ismail terkenaal dengan panggilan Abu Hasan 

adalah seorang ulama hadis yang masyhur di Bukhara yang pernah menjadi murid Imam Malik Imam 

Darul Hijrah. Ia juga salah satu sahabat dari Hammad bun Ziyad dan Ibnu Mubarak, tabi‟in masyhur 

dan diterima riwayatnya dikalangan ulama hadits. 

Tentang ibunya, Ibnu Hajar mengatakan bahwa ibunda Al-Bukhari adalah seorang ahli ibadah 

yang tekun sampai sebagian besar riwayat menjelaskan banyak terdapat karamah atau kelebihan-

kelebihan yang diberikan Allah kepadanya. Salah satunya adalah riwayat yang menceritakan sewaktu 

kecil Imam Al Bukhari mengalami kehilangan penglihatan atau buta. Dokter yang paling ahlipun tidak 

bisa menyembuhkan hingga suatu malam ibunya bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim yang berkata 

padanya “wahai Ibu, disebabkan oleh banyak doa dan tangismu, Allah akan mengembalikan penglihatan 

anakmu” selain itu ketika shalat malam ia tak lupa untuk memanjatkan doa. Maka sewaktu paginya, 

penglihatan Muhammad Al Bukhari kembali seperti semula. 

2. Kitab Shahih Bukhari 

a. Nama kitab Sahih Bukhari 

Nama kitab ini adalah al-Jami‟ al-Musnah al-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasulullah 

Shalallahu alaihi wassalam wa Sunanih wa Ayyamih. Menurut Muhammad „Ajjaj al-Khatib, yang 

dimaksud dengan kata al-Jami‟ dalam judul itu adalah dalam kitab tersebut memuat hadis-hadis tentang 

hukum, keutamaaan amal, tata pergaulan, sejarah dan kabar yang akan datang. Sedangkaan kata al- 

Musnad mengandung arti bahwa Imam Bukhari hanya memasukan hadis-hadis yang sanadnya 

bersambung sampai Rasulullah, dan kata al-sahih dimaksudkan bahwa kitab tersebut tidak dimasukan 
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hadis-hadis yang dhaif. 

b. Latar Belakang Penyusunan Kitab Sahih Bukhari 

Pada waktu itu setelah Imam Bukhari membaca hadis-hadis karya ulama besaar ia menemukan 

hadis yang tercampur antara sahih dan dhaif sehingga membuat ia berinisiatip mengumpulkan hadis-

hadis sahih saja. Agar dapat memudahkan bagi orang yang hendak merujuk dalil suatu permasalahan 

tanpa kesusahan menganalisa kualitas sanad dan matan hadis tersebut karena sudah terseleksi. 

Selain faktor diatas, ada pula riwayat yang mengatakan bahwa gurunya Ishaq bin Rahuwaih 

pernah mengatakan, “bagaimana kalau salah satu diantara kalian mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang 

sahih dalam sebuah kitab tersendiri?” inilah yang mendorong Imam Bukhari untuk menyusun kitab ini. 

Segera Imam Bukhari tergerak hatinya untuk melakukan penyusunan tersebut. Sebab lainnya adalah 

Imam Bukhari mimpi bertemu dengan Nabi. Dan sebab tafsiran mimpi inilah yang menggerakannya 

untuk mengumpulkan hadis Nabi dalam Jami ash- Shahih. 

c. Sistematika Penulisan Sahih Bukhari 

Dari informasi yang disampaikan oleh seorang muridnya yang bernama al- Firbabi bahwa ia 

pernah mendengar Muhammad bin Ismail bin Bukhari berkata, “ aku menyusun kitab al-Jami al-

Musnad al-Shahih ini di Masjid al-Haram, aku tidak memasukan sebuah hadis pun sebelum aku salat 

istikharah dua rakaat setelah itu aku baru betul-betul merasa yakin bahwa hadis tersebut adalah sahih.” 

Adapun sistematikanya ada empat macam, diantaranya: 

Pertama, sistematika sahih dan sunan, yaitu sebuah kitab yang disusun dengan cara membagi 

menjadi beberapa kitab dan tiap kitab dibagi beberapa bab. 

Kedua, sistem musnad, yaitu sebuah kitab hadis yang disusun menurut nama periwayatan pertama 

yang menerima dari Rasul, seperti semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar diletakan Abu 

Bakar. 

Ketiga, kitab hadisyang disususn berdasarkan lima bagian-bagian tertentu, yaitu hadis yang berisi 

perintah, larangan, khabar, ibadah, dan yang berisi tentang áf‟al secara umum. 

Keempat, kitab yang disusun berdasarkan sistematika kamus. 

Kitab Sahih Bukhari disusun dengan memakai sistematika model pertama, yaitu dengan 

membagi beberapa judul tertentu dengan istilah kitab berjumlah 97 kitab. Istilah kitab dibagi beberpa 

sub judul dengan istilah bab berjumlah 4550 bab, dimulai dengan bab bad‟u al-wahy kemudian disusul 

dengan kitab al-iman, al- ilm dan seterusnya dengan jumlah hadis secra keseluruhan 7275 buah hadis 

termasuk yang terulang atau 4000 hadis tanpa pengulangan. 

d. Metode Penulisan Kitab Sahih Bukhari 

Penyusunan Kitab Sahih Bukhari dilakukan dengan metode ilmiah dan ilahiah. Secara ilmiah 
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adalah kitabnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya berdasarkan kaidah-kaidah ilmu hadis. 

Sedangkan secara ilahiah adalah ia mendasari penulisan kitabnya dengan niat yang benar dan cara-cara 

yang ia lakukan pun sangat memperhatikan nilai-nilai ilahiah. Dalam penyusunan kitab Imam Bukhari 

menempuh cara tertentu sehingga derajat kesahihannya dapat dipertanggungjawabkan. Langkahnya 

antara lain adalah meneliti para perawinya, selain itu membandingkan hadis satu dengan yang lainnya, 

kemudian meneliti dan memilih sesuai standar kesahihan yang ia tentukan. 

Adapun syarat-syarat kriteria hadis sahih, yaitu : 

 Perawinya dhabith 

 „adil 

 Sanadnya muttasil 

 Hadisnya tidak syadz 

 Tidak ada illat 

e. Penilaian Terhadap Kitab Sahih Bukhari 

Penilaian terhadap kitab ini mencakup kritik dan pujian yang tunjukan kepada Imam Bukhari 

oleh Dar al- Qutni berkenanan dengan 80 periwayat dan 110 buah hadis yang tidak memenuhi standar 

tinggi sebagaimana hadis-hadis Imam Bukhari yang lainnya. Kritikan ini sanggah oleh Ibn Hajar al-

Asqalani, karena setelah diadakan penelitian seksama yang dikatakan Daar al-qutni sebagai hadis 

mualaq bahkan munqathi ternyata semuanya marfu dan muttasil. 

Mencermati penilaian baik yang mengkritik maupun yang memuji, nampaknya yang 

mengkritik menyoroti isi kitab ini secara mendetail, sedangkan yang memuji lebih menyoroti secara 

umum kitab tersebut adalah karya seorang yang pantas untuk dinilai demikian 

f. Kitab-kitab penjelasan (syarh) dan ringkasan (mukhtasar) atas ki tab Sahih Bukhari 

Sesuatu yang luar biasa akan melahirkan banyak inspirasi. Begitu pula dengan kitab sahih 

Bukhari. Kedudukan yang tinggi dan terhormat atas kitab sahih bukhari dikalangan ulama khususnya, 

dan umat islam pada umumnya menjadikan sumber inspirasi bagi lahirnya kitab-kitab lain. Para ulama 

merasa perlu adanya penjelasan (syarh) dan ringkasan (mukhtasar) dari sahih Bukhari untuk memenuhi 

kepentingan umat. Para ulama merasa sangat penting menghadirkan dan menyajikan kitab sahih 

Bukhari agar bisa dinikmati oleh kaum muslimin sebagai salah satu kitab rujukan yang utama setelah 

Al-Qur`an. Maka, muncullah kitab syarah dan mukhtasar atas kitab sahih Bukhari antara lain: 

1. Kitab-kitab Syarh Sahih Bukhari, misalnya 

a. Kitab al-Kawakib ad-Durar fi Syarh Sahih al-Bukhari yang selesai ditulis di Mekkah 

tahun 755 H oleh al-Allama Syamsudin Muhammad bin Yusuf bin Ali al-Kirmani (wafat 

786 H). 

b. Kitab Fath al-Bari bin Sahih al-Bukhari yang ditulis selama 25 tahun (817-842 H) oleh 
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Imam al-Hafizh Abi`l Fadghal Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Hajar 

al-Asqalani atau yang terkenal dengan nama Ibnu Hajar al-Asqalani (773-852 H). Kitab 

ini merupakan syarh Sahih al-Bukhari yang paling baik dan paling lengkap, 

c. Kitab `Umdatul Qari yang ditulis dalam waktu kurang lebih 25 tahun juga (821-847 H) 

oleh al-Allamah Syeikh Badrudin Mahmud bin Ahmad al-Aini al- Hanafi (762-885 H). 

d. Kitab Irsyad as-Sari` ila Sahih al-Bukhari yang ditulis oleh al-Allama Syeikh Sihabudin 

Ahmad bin Muhammad al-Khatib al-Misri asy-Syafi`i atau yang lebih dikenal dengan al-

Qastallani (wafat 922 H). 

2. Kitab-kitab Mukhtasar Sahih Bukhari, misalnya 

a. Kitab Bahjat an-Nufus wa Ghayatuha yang ditulis oleh Syeikh Abu Muhammad 

Abdullah bin Saad bin Abu Jamrah al-Andalusia (wafat 695 H) 

b. Kitab at-Tajrid ash-Sharih li Ahadits al-Jami` ash-Sahih yang ditulis oleh Imam 

Zainuddin Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Lathif asy-Syarij az-Zabidi atau yang dikenal 

dengan Imam az-Zabidi (wafat 893 H). 

Dalam kitabnya ini, Imam az-Zabidi menuliskan, “saya bermaksud memetik hadis al-Bukhari 

tanpa pengulangan dan tanpa menyebutkan sanad-sanadnya untuk menghindarkan kesulitan para 

pembaca menuju matan hadis. Kalaupun ada pengulangan maka hadis yang disebutkan kemudian 

adalah memuat tambahan. Jika tidak maka tidak diulang. Apabila ada dua hadis yang semakna maka 

yang dipilih untuk dicantumkan disini adalah yang lebih lengkap dan lebih rinci.” Mengenai sanad hadis 

dalam kitabnya, Imam-Az-Zabidi menulis, “saya tidak mencantumkan hadis di sini kecuali jika 

sanadnya muttashil (besambung, hingga sampai ke Rasulullah). Jika sanadnya maqthu` (terputus) atau 

diragukan maka saya tidak mencantumkannya disini. 

C. Syarah Shahih Muslim 

1. Biografi Imam Muslim 

Jika kita membahas hadis atau membuka kitab-kitab hadis, selain nama Imam Bukhari, ada 

nama lain yang sering muncul sebagai penyusun kitab hadis shahih terkenal lainnya, yaitu Imam 

Muslim. Nama lengkapnya adalah Al-Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-

Naisaburi. Ia dilahirkan pada tahun 204 Hijriah. Imam Muslim adalah dari suku Qusyairi (Bani 

Qusyair) yang merupakan golongan suku Arab di Nishapur (Iran), pada wilayah kota Khurasan. Abul 

Hussein Muslim yang terkenal sebagai ahli hadis ini akhirnya wafatnya pada hari Ahad di Naishapue 

(Naisabur) pada tahun 261 Hijriah, dengan berusia 55 tahun, dan dimakamkan di Nashar Abad 

(Naishapur). Imam Muslim adalah seorang yang cerdas sebagaimana Imam Bukhari. Kemampuannya 

diakui oleh para ulama dan masyarakat umum. Sejak usia 12 tahun, ia sudah belajar hadis. Ia pun 

mengelana ke berbagai negeri untuk mencari hadis Nabi. Ketekunannya belajar mengantarkannya 
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menjadi ulama hadis terkemuka. Para ulama pun memujinya. Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, 

“Muslim telah mengikuti jejak Bukhari, mengembangkan ilmunya dan mengikuti jalannya.” 

2. Kitab Shahih Muslim 

a. Nama kitab Sahih Muslim 

Kitab himpunan hadis shahih karya muslim ini judul aslinya ialah al-Musnad al- Sahih al-

Mukhtasar min al-Sunan bi al-Naql al-`Adl `an al-`Adl `an Rasul Allah Saw., namun lebih dikenal 

dengan nama al-Jami` al-Sahih atau Sahih Muslim. 

Penyusunan kitab ini memakan waktu 15 tahun. Imam Muslim mengerjakan proyek 

monumental ini secara terus menerus. Proses persiapan dan penyusunan kitabnya itu beliau lakukan baik 

ketika sedang berada di tempat tinggalnya maupun dalam perjalanan ke berbagai wilayah. Dalam 

penggarapannya itu, beliau menyeleksi ribuan hadis baik dari hafalannya maupun dari catatannya. 

Informasi lain menyatakan bahwa kitab al-Jami` al-sahih atau sahih Muslim ini merupakan hasil seleksi 

dari sejumlah 300.000 hadis. 

Kitab ini memuat hadis yang cukup banyak. Hanya saja mengenai penentuan jumlah hadisnya, 

terdapat informasi atau pendapat yang berbeda-beda. Menurut keterangan Ahmad bin Salamah, salah 

seorang sahabat Imam Muslim sekaligus sebagai penulis naskah kitab ini, ia menyatakan bahwa dalam 

Sahih Muslim memuat 12.000 hadis. Sementara yang lainnya ada yang menyatakan berjumlah 7.275 

hadis, 5.632 hadis, 4.000 hadis dan 3.033 hadis. 

Penyebaran kitab Sahih Muslim ini pada mulanya menggunakan model diperdengarkan 

kepada kaum muslimin. Secara garis besar, penyebaran atau periwayatannya melalui dua jalur, ke arah 

timur melalui jalur Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan, dan ke arah barat melalui Abu 

Muhammad Ahmad bin Ali. 

b. Sistematika Sahih Muslim 

Kitab al-Jami` al-Sahih atau Sahih Muslim ini disusun oleh Imam Muslim dengan sangat 

sistematis. Kitab ini diawali dengan muqaddimah (pendahuluan) yang sangat bernilai dan dapat 

dikatakan merupakan karya paling dini dalam bidang ilmu Ushul al-Hadis. 

Setelah muqaddimah, beliau mengelompokkan hadis-hadis yang berkaitan dalam suatu tema 

atau masalah pada suatu tempat. Namun perlu diketahui bahwa beliau tidak membuat nama atau judul 

kitab (dalam arti bagian) dan bab bagi kitabnya secara kongkret, sebagaimana kita dapati pada sebagian 

naskah Sahih Muslim yang sudah di cetak. Judul-judul kitab dan bab sebenarnya tidak dibuat oleh 

Imam Muslim, tetapi dibuat oleh para pengulas kitab ini pada masa-masa berikutnya. Di antara para 

pengulas yang di nilai sangat baik dalam membuat kreasi judul-judul bab dan sistematika bab-babnya 

adalah Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Untuk mengetahui isi dan sistematika Sahih 

Muslim secara rinci dikemukakan tabelnya di halaman akhir 
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c. Metode Penulisan Sahih Muslim 

Dalam menyusun kitabnya, Imam Muslim menempuh metode yang sangat bagus sekali. Beliau 

menghimpun matan-matan hadis yang senada atau satu tema lengkap dengan sanad-sanadnya pada satu 

tempat, tidak memotong atau memisah-misahkannya dalam beberapa bab yang berbeda, serta tidak 

mengulang-ulang penyebutan hadis kecuali dalam jumlah sedikit karena adanya kepentingan yang 

mendesak yang menghendaki adanya pengulangan, seperti untuk menambah manfaat pada sanad atau 

matan hadis. 

Selain itu, Imam Muslim pun selalu menggunakan kata-kata atau lafal-lafal dalam proses 

periwayatan hadis secara cermat. Apabila ada seorang periwayat berbeda denga periwayat lainnya 

dalam menggunakan redaksi yang berbeda padahal makna dan tujuannya sama, maka beliau pun 

menjelaskannya. Demikian juga bila seorang periwayat meriwayatkan hadis dengan kata انثدح ( ia 

menceritakan kepada kami), dan para periwayat lainnya dengan kata انربخأ ( ia mengkhabarkan kepada 

kami), maka perbedaan lafal ini pun dijelaskannya, begitu juga, bila sebuah hadis diriwayatkan oleh 

orang banyak dan dalam periwayatannya terdapat perbedaan lafal, beliau pun meneranngkannya bahwa 

lafal yang disebutkannya dengan ظفللا ناـفل (redaksi ini adalah redaksi menurut Fulan). 

Syarat yang digunakan oleh Imam Muslim ketika menyusun dan memasukan hadis-hadis ke 

dalam kitab sahihnya. Pertama hanya meriwayatkan hadis dari para periwayat yang `adil dan dabit (kuat 

hafalan dan daya ingatanya misalnya tidak pelupa), dapat dipertanggungjawabkan kejujurannya, serta 

amanah. Kedua hanya meriwayatkan hadis-hadis yang musnad (lengkap sanadnya), dan marfu 

(disandarkan kepada Nabi). Beliau tidak meriwayatkan hadis yang mauquf dan mu`allaq. 

Setelah beliau membukukan kitabnya, Imam Muslim memperlihatkan kitabnya kepada para 

pakar hadis terkemuka yaitu seorang huffaz Makki bin Abdan dari Naisabur. Ia berkata: “saya 

mendengar Muslim berkata: “Aku perlihatkan kitabku ini kepada Abu Zur`ah al-Razi.”Semua hadis 

yang diisyaratkan al-Razi ada kelemahannya, aku meninggalkannya. Dan semua hadis yang 

dikatakannya sahih, itulah yang kuriwayatkan.” Ini menunjukkan ke-tawadu-an atau kerendahannya. 

Imam Muslim pun sangat hati-hati dalam memilih atau menyeleksi hadis. Ia senantiasa 

berdasar pada argumen yang jelas. Beliau pernah menurutkan: “aku tidak mencantumkan satu hadis pun 

kedalam kitabku ini melainkan ada alasannya, dan aku tidak menggugurkan satu hadis pun melainkan 

karena alasannya.” 

d. Penilaian terhadap Sahih Muslim dan nilai hadis-hadisnya 

Menurut para ulama hadis, kitab koleksi hadis sahih Muslim ini memiliki banyak kelebihan, 

yaitu: 

a. Susunan isinya sangat tertib dan sistematis 
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b. Pemilihan redaksi (matan) hadisnya sangat teliti dan cermat 

c. Seleksi dan akumulasi sanadnya sangat teliti, tidak tertukar-tukar, tidak lebih dan tidak 

kurang 

d. Penempatan dan pengelompokkan hadis-hadis kedalam tema atau tempat tertentu, 

sehingga sedikit sekali terjadi pengulangan penyebutan hadis. 

Adapun nilai hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim pada umunya berkualitas shahih, 

atau dinilai shahih oleh sebagian besar ulama hadis. Jadi tidak semua hadis dalam kitab ini berkualitas 

shahih, dan tidak pula berarti bahwa hadis-hadis diluar kitab ini berkualitasnya tidak shahih. Dalam 

kaitan ini imam muslim pernah menyatakan bahwa ia tidak memasukan semua hadis sahih ke dalam 

kitabnya, melainkan hanya hadis-hadis yang disepakati oelh ulama hadis saja. Menurut Ibnu Salah, 

mungkin yang dimaksudnya itu ialah beliau hanya memasukkan hadis yang memenuhi persyaratan 

shahih yang telah disepakati oleh para ulama hadis. 

Para ulama hadis sering membandingkan nilai hadis-hadis dalam kitab ini dengan yang 

terdapat pada kitab lainnya. Umumnya mereka menilai bahwa kualitas hadis-hadis dalam kitab ini 

menempati posisi kedua setelah kitab Sahih Bukhari. Alasan utama mereka menempatkan Sahih 

Muslim pada urutan kedua adalah karena kriteria seleksi kesahihan hadis yang dipakai olehnya lebih 

longgar daripada yang dipakai oleh Imam al-Bukhari, gurunya. Jika Imam Bukhari mensyaratkan 

adanya pertemuan (liqa`) antara guru dan murid bagi hadis-hadis dalam kitabnya, maka Imam Muslim 

dapat menerima periwayatan hadis-hadis asal kan guru dan murid yang melakukan periwayatan tersebut 

pernah hidup dalam satu masa (mu`asarah) tertentu, tidak harus pernah bertemu. Akan tetapi, walaupun 

hadis dalam Sahih Muslim dinilai shahih, tidak berarti seluruhnya bebas dari kritik. Dalam kitab ini 

terdapat sejumlah hadis yang dikritik (muntaqadat), sekalipun jumlah dan persentasinya sangat kecil. 

Kritik- kritik tersebut umumnya berkaitan dengan matan atau teks hadis. Di antara kritik dari segi 

matannya, misalnya hadis yang di anggap maqlub, yakni hadis yang berbeda dengan hadis lain 

dikarenakan adanya pemindahan atau tukar menukar, yang terjadi pada redaksi atau kata-katanya.  

e. Kitab-kitab penjelasan (Syarh) dan ringkasan (mukhtasar) atas kitab Sahih       Muslim 

Sebagaimana kitab Sahih Bukhari yang banyak syarh dan mukhtasar-nya, kitab Sahih Muslim pun 

demikian. Telah banyak kitab syarh dan mukhtasar sahih Muslim yang ditulis kemudian. Hal ini 

menunjukan betapa perhatian dan penghargaannya yang tinggi oleh para ulama kepada kitab Sahih 

Muslim. 

Berikut ini beberapa kitab syarh dan mukhtasar atas kitab Sahih Muslim. 

1. Kitab-kitab Syarah Sahih Muslim, antara lain: 

a. Kitab al-Mu`allim bi Fawa`id kitab Muslim yang ditulis oleh Imam Abu Abdillah Muhammad 

bin Ali al-Maziri (wafat 536 H). Kitab ini tersimpan di Darul Kutub Mishriyah 
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b. Kitab Ikmal al-Mu`allim fi Syarh Sahih Muslim karya Imam Qadi Iyad bin Musa al-Yahsabi al-

Maliki (wafat 544 H). Kitab ini masih belum dicetak, dan dari sekian banyak jilid, hanya enam 

jilid yang terdapat di Darul Kutub Mishriyah. 

c. Kitab al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim bin Hajjaj yang ditulis oleh Imam al- Hafizh Abu 

Zakaria Muhyidin bin Syaraf an-Nawawi (631-676 H) 

d. Kitab Ikmalu Ikmali Mu`allim karya Imam Abu Abdillah Muhammad bin Khalifah al-

Wasyayani (wafat 837 H) 

e. Kitab Sayrh Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad 

bin Yusuf as-Sanusi al-Hasani (wafat 895 H). Kitab ini adalah ringkasan dari kitab Ikmalu 

Ikmali Mu`allim karya Imam Abu Abdillah Muhammad bin Khalifah al-Wasyayani. 

2. Kitab-kitab mukhtasar sahih Muslim, antara lain: 

a. Kitab mukhtasar sahih Muslim yang ditulis oleh Syeikh Abu Abdullah Syafaudin Muhamad bin 

Abdullah al-Mursi (wafat 656 H) 

b. Kitab mukhtasar Sahih Muslim yang ditulis oleh Syeikh Imam Ahmad bin Umar bin Ibrahin al-

Qurtubi (wafat 656 H). Kitab ini kemudian diberi syarah sendiri oleh Syeikh Imam Ahmad bin 

Umar bin Ibrahim al-Qurtubi dengan nama kitabnya al-Mufhim Lima Usykila min Talkhisi 

Sahih Muslim. Kitab syarah ini banyak mengutip dari syarh Sahih Muslim karya Imam Nawawi 

dan Fathu al-Bari karya Ibnu Hajar 

c. Kitab Mukhtasar Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Zakiyyudin Abdul Azim bin Abdul 

Qawa al-Munziri (wafat 656 H). Jumlah hadis yang terdapat dalam kitab mukhtasar ini adalah 

2.179 hadis. Selain itu, kitab mukhtasar ini juga telah diberi Syarah oleh Syeikh Usman bin 

Abdul Malik al-Mishri (wafat 738 H) 

Imam Bukhari adalah seorang ahli hadis kenamaan yang mendapatkan gelar tertinggi bagi ahli 

hadis yaitu Amir al-Mu`minun fi al-Hadis dan disepakati sebagai pengarang kitab hadis yang paling 

shahih di antara kitab-kitab hadis yang ada sekarang ini. Tidak hanya Imam Bukhari, Imam Muslim pun 

adalah seorang saudagar yanng beruntung, ramah dan memiliki reputasi tinggi. Al-Zahabi menjulukinya 

sebagai Muhsin Naisabur. Beliau tidak fanatik dengan pendapatnya sendiri, murah senyum, toleran dan 

tidak gengsi untuk menerima pendapat atau kebenaran dari orang lain.beliau pun mempunyai kitab yang 

berkualitas shahih setelah Sahih Bukhari. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya 

kritikan terhadap kitab Sahih Bukhari dan Muslim 



 
[100]  

 

BAB IX 

 

IJTIHAD SEBAGAI METODE ISTINBATH   

HUKUM DALAM ISLAM 

 

 

 

Islam sebagai suatu agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul terakhir, memiliki karakteristik 

yang berbeda dengan agama-agama sebelumnya. Diantara perbedaan itu adalah islam bersifat 

komprehensif dan universal. 

Komperhensif memiliki arti bahwa Syariah Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, baik yang 

bersifat ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Sedangkan universal bermakna bahwa Syariah Islam 

dapat diterapkan dalam berbagai dimensi waktu dan ruang (tempat). Universitas Islam secara spesifik 

dapat terlihat jelas pada bidang muamalah selain cakupannya fleksibel dan luas, muamalah dalam 

perspektif Islam tidak membeda-bedakan antara muslim dan nonmuslim. 

Kehidupan manusia bersifat dinamis, selalu bergerak maju menuju perubahan dalam berbagai 

aspek. Perubahan yang terjadi, secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan persoalan 

baru dibidang hukum yang tidak akan kunjung usai. Namun di sisi lain, sumber hukum Islam yaitu al-

Quran dan as-Sunnah sangat terbatas dan tidak mungkin terjadi penambahan. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Imam Ibn Rusyd yang menyatakan bahwa problematika kehidupan manusia tidak ada 

batasnya, sedangkan jumlah nash, baik al-Quran dan as-Sunnah terbatas jumlahnya. 

Agama Islam yang bersifat luwes dan dinamis, secara konseptual terkandung dalam prinsip 

syari’ah itu sendiri. Diantara prinsip-prinsip tersebut adalah syari’ah selalu berprinsip kepada 

menegakkan maslahah, menegakkan keadilan, tidak menyulitkan, menyedikitkan beban dan berangsur-

angsur dalam proses penerapan hukum.3 Akan tetapi dalam konteks sekarang, hukum Islam yang 

semestinya diharapkan dapat menjawab segala persoalan kehidupan umat manusia pada kenyataannya 

seolah tidak mampu untuk menjawab persoalan itu. Didalam tataran empiris, fiqh sebagai bagian produk 

pemikiran hukum Islam (ijtihad), semestinya tidak adaptis terhadap persoalan baru yang muncul dalam 

konstruksi sosial budaya masyarakat yang terus berubah. Sebaliknya hukum Islam (fiqh) dituntut harus 

peka dalam menjawab setiap problematika kemasyarakatan. Oleh karena itu, dalam proses aplikasinya 

sebagai konsekuensi logis dari konsep syari’ah pada akhirnya akan selalu melahirkan sebuah penafsiran, 

pemahaman, bahkan produk pemikiran baru melalui ijtihad. Munculnya perbedaan dalam pemahaman 
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dan penafsiran para ulama melahirkan apa yang disebut fiqh. Pada prinsipnya munculnya perbedaan 

pemikiran dalam fiqh disebabkan oleh adanya perbedaan dalam metodologi ijtihad. 

Permasalahan yang ada di sekitar kita sangat mungkin untuk dikritisi, apalagi hal-hal yang 

berhubungan dengan hukum syara atau ibadah. Untuk itu, dalam mencari suatu kunci dalam pemecahan 

masalah, ulama biasanya menggunakan alat yang bisa memecahkan masalah tersebut antara lain dengan 

menggunakan al-Qur’an, sunnah, ijma dan qiyas. Di samping itu, mereka juga harus melakukan ijtihad 

untuk memecahkan sebuah problematika tersebut. Maka dari itu, para ulama membuat 

terobosanterobosan atau langkah-langkah untuk melakukan ijtihad sebagai solusi penyelesaian masalah- 

masalah yang dihadapi umat Islam. 

Al-Qur’an dan as-Sunnah merupakan merupakan satu sistem yang ditegakkan terutama untuk 

melindungi hak-hak individu maupun hak-hak masyarakat. Sistem hukum di setiap masyarakat 

memiliki karakter, sifat dan ruang lingkupnya sendiri. Begitu juga Islam yang memiliki sistem hukum 

sendiri yang dikenal dengan fiqh. Hukum ini mencakup seluruh bidang kehidupan; etika, keagamaan, 

politik dan ekonomi yang pada dasarnya bersumber dari wahyu Ilahi sumber hukum dan acuan umat 

Islam yang harus diikuti. Dua hal ini menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan umat Islam. 

Perintah dan larangan yang ada dalam literaturnya bertujuan mengatur dan menyeimbangkan kehidupan 

manusia (muslim khususnya) dalam berinteraksi baik horizontal maupun secara vertikal. 

Kedudukan al-Qur’an selaku sumber pertama hukum Islam berjumlah sangat terbatas. 

Sebagaimana dinyatakan oleh al-Asymawi dalam Mukri (2014:2–3) yang menyebutkan bahwasanya di 

dalam al-Qur’an jumlah ayat yang berbicara tentang hukum Syara’ baik yang berada pada wilayah 

ibadah maupun mu’amalah tidak lebih dari 700 ayat, itupun hanya sekitar 200 ayat saja yang mengupas 

persoalan hukum keluarga, hukum waris, hukum perdata mu’amalah dan hukum pidana. Demikian pula 

dengan Hadits atau Sunnah yang menjadi sumber kedua hukum Islam juga memiliki jumlah yang 

terbatas ada yang berpendapat bahwa Hadits Ahkam itu berjumlah sebanyak 3000 Hadits dan ada 

pendapat yang mengatakan bahwa Hadits Ahkam berjumlah 1200. Keterbatasan jumlah ayat dalam al-

Qur’an dan Hadits yang menyangkut persoalan hukum-hukum tersebut dihadapkan dengan 

problematika kehidupan yang terus mengalami perubahan dan jumlahnya sangat tidak terbatas, 

sebagiamana yang dikatakan oleh Baltaji (2006:35) bahwa nass-nass agama itu sangatlah terbatas 

sedangkan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan selalu muncul dan sangat tidak terbatas. 

Sejak masa sahabat hingga sekarang interpretasi-interpretasi terhadap al-Qur’an masih terus 

dilakukan dan ditelusuri karena perubahan zaman yang terus bergerak maju dan persoalan-persoalan 

pun yang muncul semakin kompleks  dan beragam. Hal ini dituntut perlunya dilakukan perombakan 

dalam menyelesaikan hukum suatu persoalan sesuai dengan kondisinya (fleksible). Interpretasi yang 

dilakukan untuk dijadikan sebuah ijtihad tidak bias dilakukan oleh sembarang orang, karena dapat 

dibayangkan betapa kacaunya tata kehidupan umat manusia jika sekiranya setiap orang melakukan 

ijtihad dalam mengamalkan agamanya. Akan tetapi ijtihad itu dilakukan oleh orang-orang khusus 

dengan criteria-kriteria yang telah disepakati dan ditentukan. 
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Proses sebuah ijtihad itu sendiri tidak terlepas dari konsep induk umat Islam yaitu, alQur’an dan 

hadits serta ditambah beberapa sumber lain yang tentunya juga merujuk kepada dua hal yang diatas. 

Pembentukan sebuah hukum Islam harus didasari pada criteria-kriteria yang telah ditentukan oleh para 

ulama sebelumnya. Tidak sembarangan muslim yang mampu mengeluarkan sebuah ijtihad atau fatwa 

tanpa mengetahui terlebih dulu pengetahuan mengenai sumber-sumber hukum Islam dan apa-apa yang 

berkenaan dengannya. 

Sekarang, banyak ditemui perbedaan-perbedaan mazhab dalam hukum Islam yang disebabkan 

dari ijtihad. Misalnya, muncul aliran seperti Islam liberal, fundamental, ekstremis, moderat dan lain 

sebagainya. Itu semua tidak lepas dari hasil ijtihad dan sudah tentu masing-masing mujtahid berupaya 

untuk menemukan hukum yang terbaik. Justru dengan ijtihad, Islam menjadi luwes, dinamis, fleksibel 

sesuai dengan dinamika zaman. Dengan ijtihad pula, syariat Islam menjadi “tidak bisu” dalam 

menghadapi problematika kehidupan yang kian kompleks. 

Dimasa sekarang, tatacara dalam mengambil sebuah ijtihad ataupun fatwa beragam metode dan 

konsep. Pengistinbatan hukum yang dilakukan pun semakin berkembang. Ini dikarenakan persoalan 

yang terus muncul dan berkembang dan perlu segera diselesaikan. 

Terbentuknya kaidah-kaidah Fiqhiyyah adalah satu jalan dalam mengambil sebuah 

keputusan hukum dari persoalan yang terjadi. Dan ini tugas para mujtahid untuk membahas, menelusuri 

dan mengambil kesimpulan akhir dalam menjawab persoalanpersoalan tersebut. Namun untuk menjadi 

seorang mujtahid bukanlah sesuatu yang mudah apalagi dalam konteks sekarang ini. 

Di Indonesia, terbentuknya majelis/lembaga pengkajian dan pengistinbatan hukum seperti MUI, 

Majlis Tarjih (Muhammadiyah), Dewan Hisbah (Persis) merupakan satu langkah untuk mengatasi 

problem sulitnya menjadi mujtahid dan disisi lain perlunya suatu keputusan hukum yang harus 

diselesaikan segera, agar tidak membingungkan umat (khususnya masyarakat awam). Seperti persoalan 

penetapan awal puasa ramadhan dan lainnya. 

Berangkat dari keputusan-keputusan hukum yang telah diistinbathkan, makalah ini mencoba 

membahas tentang Ijtihad Sebagai Metode Istinbath Hukum Dalam Islam. Istinbath hukum dikenal 

dalm ilmu fiqh sendiri sebagai metode deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan khusus (mikro) dari 

dalil-dalil yang umum (al-Qur’an dan hadits). 

A. IJTIHAD 

Ijtihad   ( داهتجلاا )dari  segi   bahasa   berasal  dari  kata   ijtihada   ( دهتجا )   yang   berarti bersungguh-

sungguh, rajin, giat atau mencurahkan segala kemampuan (jahada). Jadi, menurut bahasa, ijtihad ialah 

berupaya serius dalam berusaha atau berusaha yang bersungguh-sungguh. Sementara secara istilah, para 

ulama ushul mendefinisikan ijtihad sebagai berikut: 

1. Wahbah al-Zuhaili : Ijtihad adalah melakukan istimbath hukum syari`at dari segi dalildalilnya yang 

terperinci di dalam syari`at.  

2. Imam al-Ghazali : Ijtihad adalah suatu istilah tentang mengerahkan segala yang diushakan dan 
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menghabiskan segenap upaya dalam suatu pekerjaan, dan istilah ini tidak digunakan kecuali 

terdapat beban dan kesungguhan. Maka dikatakan dia berusaha keras untuk membawa batu besar, 

dan tidak dikatan dia berusaha (ijtihad) dalam membawa batu yang ringan. Dan kemudian lafaz ini 

menjadi istilah secara khusus di kalangan ulama, yaitu usaha sungguh-sungguh dari seorang 

mujtahid dalam rangka mencari pengetahuan hukum-hukum syari`at. Dan ijtihad sempurna yaitu 

mengerahkan segenap usaha dalam rangka untuk melakukan penncarian, sehingga sampai merasa 

tidak mampu lagi untuk melakukan tambahan pencarian lagi. 

3. Abdul Hamid Hakim : Ijtihad adalah mengerahkan segenap kemampuan dalam rangka untuk 

memperoleh hukum syara’ dengan jalan istinbath dari alqur’an dan as- sunnah. 

4. Abdul hamid Muhammad bin Badis al-shanhaji : Ijtihad adalah mengerahkan segenap kemampuan 

untuk melakukan istibath hukum dari dalil syara’ dengan kaidah-kaidah. Dan orang melakukan 

ijtihad tersebut adalah orang yang pakar dalam bidang ilmu-ilmu al-Quran dan al-sunnah, memiliki 

pengetahuan yang luas tentang maqasid syariah (tujuan-tujuan hukum islam), dan memiliki 

pemahaman yang benar terkait dengan bahasa Arab. 

Dari definisi di atas, dapat difahami bahwa ijtihad itu, pertama usaha intelektual secara sungguh-

sungguh; kedua, usaha yang dilakukan itu adalah melakukan istibath (menyimpulkan) dan menemukan 

hukum; ketiga, pencarian hukum dilakukan melalui dalil-dalil baik dari alqur’an dan Sunnah; keempat, 

orang yang melakukan ijtihad itu adalah seorang ulama yang memiliki kompetensi, dan keluasan 

wawasan serta pengetahuan dalam bidang hukum Islam. 

Ijtihad menurut ulama ushul merupakan pokok syari’at yang ditetapkan oleh Allah AWT dan 

rasul-Nya, dan dapat diketahui melalui kitabnya, Alquran dan al- Sunnah. 

Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab dengan benar agar engkau 

menetapkan di antara manusia dengan jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah kepadamu. (An Nisa’ 

:105) 

Ayat ini menunjukan ketetapan ijtihad dengan jalan menetapkan hukum melalui Alquran dan al-

Sunnah. Cara seperti ini, menurut para ulama adalah ijtihad dengan jalan qiyas, yaitu menyamakan 

ketentuan hukum yang sudah ada ketetapannya di dalam nash dengan kasus yang terjadi yang belum ada 

ketentuanya hukumnya dengan melihat persamaan illat di antara keduanya. 

Sementara ketentuan ijtihad dari al-Sunnah sebagaimana yang dikutip oleh Imam Asy- Syafi’iy di 

dalam kitabnya Al-Risalah. Beliau meriwayatkan dengan sanad yang berasal dari Amr bin Ash yang 

mendengar dari Rasulullah saw bersabda: 
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Apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan ijtihad di dalam hal itu, kemudian ia benar 

maka ia mendapatkan dua pahala, akan tetapi apabila ia menetapkan hukum, berijtihad dan ia salah 

as mendapatkan satu pahala saja. 

Dari ayat dan hadis di atas, dapat difahami bahwa ijtihad merupakan suatu hal yang harus 

dilakukan oleh seorang mujtahid dalam setiap zaman dalam rangka untuk menjawab persoalan yang 

terus berkembang. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa tidak boleh adanya kekosongan mujtahid 

dalam setiap zaman yang mana mereka itu menjelaskan hukum-hukum Allah SWT. Pendapat ini juga 

dikuatkan oleh Imam al- Syatibi. 6 Dasar utama argumentasi mereka adalah sabda Nabi SAW: 

 

 

Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Ismail dari Qais dari Mughirah bin 

Syu'bah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Akan senantiasa ada sekelompok 

dari umatku yang tegar di jalan kebenaran hingga keputusan Allah datang kepada mereka, dan mereka 

selalu tegar dalam jalan kebenaran." (HR Bukhari). 

B. ISTINBATH 

Istilah istinbath hukum merupakan istilah yang masyhur dan sering dijumpai ketika seseorang 

mempelajari ushul fikih sebagai suatu disiplin ilmu. Istinbath secara etimologi memiliki arti 

“Menemukan; menciptakan”. Sedangkan secara terminology dapat diartikan sebagai proses penetapan 

hukum yang ditempuh oleh mujtahid melalui ijtihad. Adapun kata hukum secara etimologi berarti 

“Putusan; ketetapan”.13 Didalam kamus bahasa Indonesia kata Hukum diartikan sebagai “Suatu 

peraturan; kaidah; ketentuan.”14 Sedangkan secara terminology yang dimaksud hukum disini ialah 

“Peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan syari’at Islam.” 

Dengan demikian, dapat kita pahami bersama bahwa yang dimaksud dengan istinbath hukum 

adalah suatu proses penemuan hukum (fikih, red.) yang dilakukan oleh seorang mujtahid melalui ijtihad. 

Sedangkan secara teknis, penulis menggunakan istilah metode istinbath hukum dimaksudkan bahwa hal 
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ini merupakan suatu wujud usaha penulis dalam rangka pencaritahuan cara-cara yang dilakukan oleh 

para ulama didalam proses ber ijtihad sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan hukum 

berdasarkan hasil ijtihad tersebut. 

Didalam disiplin ilmu ushul fikih, terdapat perbedaan mendasar yang berkaitan dengan istinbath 

hukum, yakni sumber hukum dan dalil hukum. Sumber dalam hal ini berarti dasar utama yang bersifat 

orisinil yang melahirkan hukum itu sendiri. Seerti, al- Qur’an dan as-Sunnah. Sedangkan dalil hukum 

dalam hal ini berarti cara-cara yang ditempuh melalui ijtihad untuk menemukan hukum Islam. Seperti, 

ditempuh dengan cara menggunakan istihsân, istishâb, qiyâs, dan lain sebagainya. 

Ulama ushul fiqh menetapkan bahwa ketentuan untuk menggali hukum dari dalilnya harus 

terlebih dahulu mengetahui kaidah syar’iyah dan kaidah lughawiyyah. Kaidah syar’iyah berarti 

ketentuan umum yang ditempuh syara’ dalam menetapkan hukum dan tujuan penetapan hukum bagi 

subyek hukum (mukallaf) serta perlu juga diketahui tentang penetapan dalil yang dipergunakan dalam 

penetapan hukum, urut-urutan dalil, tujuan penetapan hukum dan sebaginya. Mengerti tentang ruang 

lingkup hukum syara’ mulai dari pengertian dan pembagiannya, hukum wadh’i, hakim, mahkum bih, 

mahkum alaih, dan lain-lain. Sedangkan kaidah lughawiyyah berarti berasal dari ketentuan- ketentuan 

ahli lughat (bahasa) yang dijadikan sandaran oleh ahli ushul dalam memahami arti lafadz menurut 

petunjuk lafadz dan susunannya, ’am dan khos, musytarok, mutlak dan muqoyad, nasakh mansukh dan 

muhkam mutasyabihat.Adapun ijtihad memiliki makna yang hampir sama dengan istinbath. Akan tetapi 

ijtihad hanya dilakukan pada hal-hal yang tidak terdapat dalam dalil-dalil secara shorih dan jelas, 

sehingga diperlukan upaya lebih mendalam untuk mengeluarkan hukumnya. Adapun metode-metode 

ijtihad sendiri ada yang disepakati dan ada pula yang tidak disepakati oleh para ulama.Metode ijtihad 

yang disepakati oleh para ulama adalah ijma’ dan qiyas, sedangkan metode yang tidak disepakati adalah 

mashlahah mursalah, istihsan, urf, istishab dan sad al-dzari’ah. 

 

C. IJTIHAD SEBAGAI METODE ISTINBATH HUKUM DALAM ISLAM 

Menurut Hasbi Al-Shiddiqiey, dalam paradigma Ushulfiqh klasik, terdapat paling tidak lima 

prinsip yang memungkinkan hukum Islam bisa berkembang mengikuti zaman. Prinsif tersebut adalah: 1) 

Prinsip Ijma’; 2) Prinsip Qiyas; 3) Prinsip Mashlahah Mursalah; 4) Prinsip memelihara Urf; dan 5) 

Prinsif berubahnya hukum dengan berubahnya masa. Kelima prinsip tersebut dengan jelas 

memperlihatkan betapa fleksibelnya hukum Islam. Dengan berlalunya waktu dan tempat, perkembangan 

hukum Islam yang dinamis dan kreatif pada masa awalnya kemudian menjelma ke dalam bentuk 

mazhab-mazhab yang masyhur di kalangan masyarkat Islam sendiri. 

Untuk memahami syari’at Islam yang dibawa Rasulullah, ulama ushuliyyin mengemukakan dua 

bentuk pendekatan, yaitu melalui kaidahkaidah kebahasaan dan melalui pendekatan maqashid al-syari’ah 

(tujuan syara’ dalam menetapkan hukum). Dengan itu, akan tercapai tujuan pensyariatan Islam yaitu 

maslahat dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ilmu ushul fiqh menjadi penting untuk diketahui dan 

difahami dalam rangka menggali dan menerapkan hukum-hukum syara’ sesuai dengan tuntutan zaman. 
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Secara garis besar sejak periode yang paling awal, setelah wafatnya Rasulullah para ulama telah 

merumuskan sumber hukum Islam (al-Quran dan Hadis). Namun dalam perkembangan selanjutnya 

terjadi semacam perbedaan dalam merumuskan dua sumber di atas, yakni tatkala berhadapan dengan 

unsur-unsur otonomi manusia. Perbedaan- perbedaan itu selanjutnya terjadi karena: Pertama, perbedaan 

dalam memberikan arti bahasa. Kedua, dalam penerimaan suatu Hadits. Ketiga, penyelesaian nash yang 

saling bertentangan. Keempat, perbedaan dalam penggunaan qiyas. Kelima, perbedaan dalam 

menggunakan dalil tertentu, misalnya istihsan, istishab dan istislah. Keenam, perbedaan dalam 

penggunaan dan kedudukan suatu lafal 

M. Arkoun menyebutkan bahwa para ulama-ulama mujtahid pada abad kedua dan ketiga hijriyah 

telah menerapkan prosedur-prosedur penalaran independen untuk mendeduksikan (istinbath) hukum 

dengan bertolak dari naskah-naskah (nushus). Prosedur itu ada tiga: 1. Menentukan yang lebih baik 

(istihsan), 2. Menentukan kepentingan yang dianggap baik (istislah), dan 3. penalaran analogis (qiyas). 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum Islam merupakan khitab Allah. Posisi 

manusia hanya bisa mencari dan menemukannya. Hal tersebut kemudian mendorong pada 

perkembangan metode-metode penemuan hukum Islam. Dalam sejarah, dikenal banyak metode 

penemuan hukum. Metode-metode paling tidak dapat diklasifikasikan menjadi tiga model, yaitu metode 

interpretasi linguistik, metode kausasi, dan metode penyelarasan. 

Metode pertama, yakni metode interpretasi linguistik merupakan metode penemuan hukum yang 

beroperasi dengan melakukan interpretasi terhadap teks-teks al-Qur‟an dan hadis. Dengan demikian, 

metode linguistik digunakan terkait dengan kasus-kasus yang sudah ada teks hukumnya, namun teks 

hukum tersebut masih kabur (tidak jelas), karena di dalamnya terdapat ayat-ayat hukum yang 

mutashabih. Pola kajian yang digunakan dalam metode intepretasi linguistik menghasilkan empat 

taksonomi pernyataan hukum dari teks-teks hukum, yaitu: Pertama, dari segi tingkat kejelasannya. 

Kedua, dari segi pola-pola penunjukkan kepada hukum yang dimaksudkan. Ketiga, dari segi luasan 

maupun sempitnya cakupan pernyataan hukum. Keempat, dari segi bentuk-bentuk formula taklif dalam 

pernyataan. 

Metode kedua, yakni metode kausasi merupakan metode penemuan hukum yang penting karena 

berupaya mengkonstruksi hukum terhadap kasus-kasus yang tidak ada teks hukumnya. Metode kausasi 

berupaya untuk menyelidiki pondasi yang menjadi dasar tegaknya hukum Islam. Dalam hal ini, metode 

kausasi ini kemudian dikategorikan menjadi dua model, yaitu yang mendasari adanya hukum pada ‘illat, 

dan yang mendasari adanya hukum pada maqashid al-shari’ah. Metode kausasi berusaha melakukan 

penggalian causa legis dari hukum kasus pararel untuk diterapkan kepada kasus serupa yang baru. Apa 

yang dilakukan hakim atau ahli hukum di sini adalah bina’ al-hukm ‘ala al-‘illah (pendasaran hukum 

kepada causa legis). Apabila tidak ada kasus paralel, maka pendasaran hukum kepada causa legis tidak 

dapat dilakukan. Oleh karena itu penemuan hukum dapat dilakukan dengan pendasaran hukum kepada 

causa finalis hukum, yaitu maqashid al-shari’ah. Dengan kata lain, dilakukan ta’lil al-ahkam bi maqasid 

al- shari’ah. 
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Metode ketiga yaitu penyelarasan, yakni metode yang berupaya menyelaraskan berbagai dalil 

hukum yang mungkin secara dzahir bertentangan satu sama lain. Untuk itu, dalam metode penyelarasan 

kemudian dikembangkan teori nasakh dan tarjih. Secara sederhana, nasakh merupakan penghapusan 

atau penggantian suatu ketentuan shari’ah oleh ketentuan yang lain dengan syarat bahwa yang disebut 

terakhir muncul belakangan dan kedua ketentuan itu ditetapkan secara terpisah. Adapun tarjih 

merupakan metode yang digunakan bila muncul dua nash yang secara dzahir yang saling bertentangan. 

Dalam tinjauan epistemologi hukum Islam, terdapat kurang lebih tujuh metode yang digunakan 

para ulama mujtahid untuk menetapkan dan menerapkan pemikiran hukum Islam, yaitu; 

1. Ijma’, adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu permasalahan pada 

suatu tempat di suatu masa. Lebih khusus lagi ijma’ adalah ketetapan hati atau kesepakatan para 

mujtahid dari umat Muhammad SAW. pada suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah SAW 

terhadap suatu hukum syara’. Ijma’ dalam arti kesepakatan seluruh ahli hukum saat ini sulit dicapai 

mengingat luasnya bagian dunia yang didiami oleh umat Islam, keberagaman sejarah, budaya dan 

lingkungannya. Oleh karena itu, ijma’ yang hakiki hanya mungkin terjadi pada masa kedua 

khulafaur Rasyidin. Sekarang ijma’ hanya berarti persetujuan dan kesesuaian pendapat di suatu 

tempat mengenai tafsiran ayat-ayat (hukum) tertentu dalam al- Quran. 

2. Qiyas, ialah mempersamakan hukum peristiwa yang belum ada ketentuannya, karena antara kedua 

peristiwa tersebut terdapat segi-segi persamaan illat (penyebab atau alasannya).Qiyas merupakan 

ukuran akal budi untuk membanding suatu hal dengan hal lainnya. sebagai contoh, adanya 

larangan meminum khamr. Yang menyebabkan minuman itu dilarang adalah illatnya yakni 

memabukkan. Oleh karena itu, setiap minuman yang memabukkan, dari apapun dibuat, hukumnya 

sama dengan khamar, yaitu dilarang untuk diminum. Jadi minuman yang memabukkan itu 

diqiyaskan dengan khamr sehingga dilarang diminum dan diperjualbelikan untuk umum. 

3. Istidlal, adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Misalnya adalah menarik 

kesimpulan dari adat istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam. Adat yang telah 

lazim dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam (seperti harta gono-gini atau 

harta bersama) dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam tetapi tidak dihapuskan oleh 

syariat Islam, dapat ditarik garis-garis hukumnya untuk dijadikan hukum Islam.24 

4. Maslahah al-Mursalah, ialah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya, 

baik dalam Alquran maupun kitab-kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan 

masyarakat atau kepentingan umum. Maslahah al- Mursalah dalam epistemologi hukum Islam 

secara hakiki meliputi: 1) keselamatan keyakinan agama; 2) kesehatan jiwa; 3) keselamatan akal; 

4) keselamatan keluarga dan keturunan; 5) keselamatan harta benda25 dan keselamatan jamaah 

karena syariat berlaku secara umum dan manusia memiliki kesamaan tabiat untuk mendapatkan 

keselamatan. 

5. Istihsan ialah metode penetapan hukum suatu masalah dan meninggalkan yang lainnya, adalah 
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karena adanya indikasi yang lebih kuat dan lebih bersifat khusus.27 dengan kata lain bahwa istihsan 

adalah cara menetapkan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi 

keadilan dan kepentingan sosial. 

6. Istishab adalah menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai 

ada dalil yang mengubahnya. Atau dengan kata lain istishab adalah melangsungkan berlakunya 

hukum yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya. 

7. Adat-istiadat atau al ‘urf, yaitu kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun 

perbuatan. Al ‘Urf adalah suatu metode penetapan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan 

nash. Para ulama menerimanya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan 

dalil lain yang sunnah. 

Ijtihad  ( داهتجلاا )  dari  segi  bahasa  berasal  dari  kata  ijtihada  ( دهتجا )   yang  berarti bersungguh-

sungguh, rajin, giat atau mencurahkan segala kemampuan (jahada). Jadi, menurut bahasa, ijtihad ialah 

berupaya serius dalam berusaha atau berusaha yang bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah 

ijtihad itu, pertama usaha intelektual secara sungguh-sungguh; kedua, usaha yang dilakukan itu adalah 

melakukan istibath (menyimpulkan) dan menemukan hukum; ketiga, pencarian hukum dilakukan 

melalui dalil-dalil baik dari alqur’an dan Sunnah; keempat, orang yang melakukan ijtihad itu adalah 

seorang ulama yang memiliki kompetensi, dan keluasan wawasan serta pengetahuan dalam bidang 

hukum Islam. 

Istilah istinbath hukum merupakan istilah yang masyhur dan sering dijumpai ketika seseorang 

mempelajari ushul fikih sebagai suatu disiplin ilmu. Istinbath secara etimologi memiliki arti 

“Menemukan; menciptakan”. Sedangkan secara terminology dapat diartikan sebagai proses penetapan 

hukum yang ditempuh oleh mujtahid melalui ijtihad. Dengan demikian, dapat kita pahami bersama 

bahwa yang dimaksud dengan istinbath hukum adalah suatu proses penemuan hukum (fikih, red.) yang 

dilakukan oleh seorang mujtahid melalui ijtihad. 

Hukum Islam merupakan khitab Allah. Posisi manusia hanya bisa mencari dan menemukannya. 

Hal tersebut kemudian mendorong pada perkembangan metode-metode penemuan hukum Islam. Dalam 

sejarah, dikenal banyak metode penemuan hukum. Metode-metode paling tidak dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga model, yaitu metode interpretasi linguistik, metode kausasi, dan metode penyelarasan. 

Dalam tinjauan epistemologi hukum Islam, terdapat kurang lebih tujuh metode yang digunakan 

para ulama mujtahid untuk menetapkan dan menerapkan pemikiran hukum Islam, yaitu; Pertama, 

Ijma’, adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu permasalahan pada suatu 

tempat di suatu masa. Kedua, qiyas ialah mempersamakan hukum peristiwa yang belum ada 

ketentuannya, karena antara kedua peristiwa tersebut terdapat segi-segi persamaan illat (penyebab 

atau alasannya). Ketiga, istidlal, adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. 

Keempat, Maslahah al-Mursalah, ialah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak 

terdapat ketentuannya, baik dalam Alquran maupun kitab-kitab hadis, berdasarkan pertimbangan 
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BAB X 

 

AL-QUR’AN SEBAGAI SUMBER INFORMASI ISLAM 

(ULAMA TAFSIR DAN KITAB TAFSIR INDONESIA) 
 

Al-Qur’an yang dalam pandangan kaum muslimin sepanjang abad merupakan 

kalam Allah, menyebut dirinya sebagai “petunjuk bagi manusia”1 dan memberikan 

“penjelasan atas segala sesuatu”2 sedemikian rupa sehingga tidak ada sesuatupun yang ada 

dalam realitas yang luput dari penjelasannya.3 Karena fungsinya sebagai petunjuk bagi 

manusia, maka dari generasi ke generasi, umat Islam terus berusaha untuk memahami 

kandungan al-Qur’an dan menyampaikan kembali hasil-hasil pemahaman tersebut dalam 

berbagai karya tafsir dengan tujuan agar bisa dijadikan sebagai referensi bagi umat Islam 

dalam upaya menjadikan al- Qur’an sebagai petunjuk dalam kehidupannya. 

Bila diasumsikan bahwa kandungan al Qur’an bersifat universal, berarti aktualitas 

makna tersebut pada tataran kesejarahan meniscayakan dialog dengan pengalaman manusia 

dalam konteks waktu.4 Hal ini juga berlaku dengan kajian tafsir yang ada di Indonesia. 

Sesuai dengan kondisi sosio-historisnya, Indonesia juga mempunyai perkembangan 

tersendiri dalam kaitannya dengan proses untuk memahami dan menafsirkan al Qur’an 

yang berbeda dengan negara-negara berpenduduk muslim lainnya. 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini 

tentu juga mempunyai korelasi signifikan dengan kebutuhan akan pemahaman yang benar 

tentang al-Qur’an sebagai pedoman utama dalam kehidupan seorang muslim. Artikel ini 

mencoba untuk membahas perkembangan kajian tafsir yang ada di Indonesia. Hanya saja, 

karena banyaknya karya-karya tafsir yang ada di Indonesia, maka artikel ini akan 

menjelaskan secara lebih rinci pada tafsir lengkap 30 juz, sedangkan karya tafsir yang 

bersifat tematis, maupun yang hanya menfokuskan pada surat-surat tertentu akan penulis 

ulas secara lebih singkat sehingga diharapkan kajian ini akan mencakup keseluruhan karya 

tafsir yang ada di Indonesia secara komprehensif namun padat isi. 
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A. Perkembangan Penafsiram di Indonesia 

Perkembangan penafsiran al Qur’an di Indonesia agak berbeda dengan yang terjadi di dunia Arab yang 

merupakan tempat turunnya al Qur’an dan sekaligus tempat kelahiran tafsir al-Qur’an. Perbedaan 

tersebut terutama disebabkan oleh perbedaan latar belakang budaya dan bahasa. Kajian tafsir di 

dunia Arab berkembang dengan cepat dan pesat,karena bahasa Arab adalah bahasa mereka, 

sehingga mereka tidak mengalami kesulitan berarti untuk memahami al-Qur’an. Hal ini berbeda 

dengan bangsa Indonesia yang bahasa ibunya bukan bahasa Arab. 

Pemahaman al-Qur’an di Indonesia terlebih dahulu dimulai dengan penerjemahan al-Qur’an ke 

dalam bahasa Indonesia barukemudian dilanjutkan dengan penafsiran yang lebih luas dan 

rinci..Nashruddin Baidn menyatakan bahwa kajian tafsir sebetulnya telah ada semenjak masa 

Maulanâ Mâlik Ibrâhîm (w. 822 H/1419 M), akan tetapi masih bersifat embriotik integral, yaitu 

masih bersifat lisandan diberikan secara integral bersamaan dengan bidang lain seperti fikih, akidah, 

dan tasawuf. Metode yang digunakan adalah metode ijmâlî dan coraknya masih umum, dengan 

arti tidak didominasi pemikiran tertentudan bersifat praktis tergantung kebutuhan masyarakat saat 

itu. Dari segi generasi, Howard M. Federspiel pernah melakukan pembagian kemunculan dan 

perkembangan tafsir al Qur’an di Indonesiake dalam tiga generasi. Generasi pertama dimulai sekitar awal 

abad XX sampai dengan tahun 1960-an. Era ini ditandai dengan penerjemahan dan penafsiran yang 

didominasi oleh model tafsir terpisah-pisah dan cenderung pada surat-surat tertentu sebagai obyek 

tafsir. Generasi kedua, muncul pada pertengahan 1960-an, yang merupakan penyempurnaan dari 

generasi pertama yang ditandai dengan adanya penambahan penafsiranberupa catatan kaki, 

terjemahan kata per kata dan kadang disertai dengan indeks sederhana. Tafsir generasi ketiga, 

mulai tahun 1970-an, merupakan penafsiran yang lengkap, dengan komentar-komentar yang luas 

terhadap teks yang juga disertai dengan terjemahnya. 

 

Kesimpulan yang dikemukakan oleh Federspiel ini tidak sepenuhnya benar. Fakta 

menunjukkan bahwa pada periode pertama sudah ada karya tafsir yang sudah merupakan 

penafsiran lengkap seperti Tarjumân  al  Mustafîd  karya  ‘Abd  al-Ra‘ûf  Singkel  dan  Marâh}  Labîd  karya 

Shaykh Muh}ammad Nawawî. Demikian juga pada periode kedua sudah terdapat tafsir lengkap 30 

juz dengan komentar yang luas seperti tafsir al Azhâr karya Hamka. Hanya saja, secara umum, karya 

yang ada memang cenderung seperti yang dikemukakan oleh Federspiel. 

Pada dekade terakhir, tafsir di Indonesia banyak yang mengarah pada tafsir tematik. Hal ini 

banyak dipelopori oleh Quraish Shihab, yang banyak menghasilkan beberapa buku tafsir tematik 

seperti Membumikan al-Qur’an, Lentera   Hati, dan Wawasan   al-Qur’an. 
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B. Karya Tafsir Di Indonesia 

 

Paling tidak ada empat bentuk karya tafsir yang berkembang di Indonesia, yaitu : 

1. Terjemah 

Terjemah al-Qur’an pada dasarnya juga melibatkan unsur tafsir, yaitu pemahaman 

dan interpretasi terhadap ayat-ayat al Qur’an meskipundalam bentuk yang sederhana, 

terlebih di dalamnya juga disertai dengan catatan kaki tentang makna satu ayat. Terjemah 

juga memainkan peranstrategis dalam pemahaman umat Islam di Indonesia terhadap al-

Qur’an, karena bahasa Arab bukan bahasa ibu bagi masyarakat Indonesia, sehingga 

proses pemahaman mayoritas umat Islam di Indonesia, terlebih dahulu berangkat dari 

karya-karya terjemah al-Qur’an ke dalam bahasaIndonesia. 

Karya terjemah al-Qur’an yang dihasilkan antara lain al-Qur’an danTerjemahnya oleh 

Yayasan Penyelenggara Penterjemahan al-Qur’an Departemen Agama RI tahun 1967, Al-

Qur’an dan Terjemahannya oleh Redaksi Penerbit Bahrul Ulum pimpinan H. Bahtiar Surin, 

al-Qur’anBacaan Mulia tahun 1977 oleh H. B. Jassin,6 dan al-Qur'ân dan Maknanya oleh 

M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2010). 

2. Tafsir yang menfokuskan diri pada ayat, surat, atau juz tertentu 

Kecenderungan lainnya dalam tafsir di Indonesia adalah tafsir yang menfokuskan 

pada ayat atau surat tertentu. Surat yang menjadi kecenderungan umum untuk ditafsirkan 

antara lain surat al-Fâtih}ah, Yâsîn dan surat-surat pada juz ke-30 (Juz ‘Amma). Hal ini 

dapat dimaklumi, karena surat  al-Fâtih}ah,  surat  Yâsîn  dan surat-surat  dalam  Juz ‘Amma 

merupakan surat-surat yang cukup familiar bagi masyarakat bangsa Indonesia. 

Karya  tafsir  yang  menfokuskan  pembahasan  pada  surat  al-Fâtih}ah antara     lain     

adalah Tafsir   al-Qur’anul   Karim   Surat   al-Fâtih}ah   karya Muhammad Nur Idris (Jakarta: 

Widjaja, 1955), Rahasia Ummul  Qur’an  atau Tafsir  Surat  al-Fâtih}ah  karya  A.  Bahry  

(Jakarta:  Institute  Indonesia,  1956), Kandungan al Fatihah, karya Bahroem Rangkuti ( 

Jakarta: Pustaka Islam, 1960), Tafsir Surat al Fatihah karya H Hasri (Cirebon: Toko Mesir, 

1969),Samudra al Fatihah karya Bey Arifin (Surabaya: Arini, 1972), Tafsir Ummul Qur’an 

karya M Abdul Malik Hakim (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981),Butir- butir Mutiara al Fatihah 

karya Labib MZ dan Maftuh Ahnan (Surabaya, Bintang Pelajar, 1986), Risalah Fatihah 

karya A Hassan (Bangil: Yayasan al Muslimun, 1987), Mahkota Tuntunan Ilahi (1988) karya M 
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Quraish Shihab, dan Tafsir Sufi Surat al Fatihah (1999) karya Jalaluddin Rakhmat. Karya 

tafsir yang membahas tentang surat Yâsîn antara lain adalah Tafsir al-Qur’anul Karim, 

Yaasin Karya Adnan Lubis (Medan: Islamiyah, 1951), Tafsir Surat Yasien dengan Keterangan 

karya A. Hassan (Bangil: Persis, 1951), Tafsir Surah Yasin (Jakarta: Bulan Bintang: 1978) 

karya Zainal Abidin Ahmad, Kandungan Surat Yasin (tt:, Yulia Karya, 1978) karya 

Mahfudli Sahli, Memahami Surat Yaa Sin (Jakarta :Golden Trayon Press, 1998) karya 

Radiks Purba. 

Karya tafsir yang menfokuskan pembahasan pada juz ‘amma (juz30) antara lain 

adalah : al- Burhan: Tafsir Juz Amma karya H. Abdul KarimAmrullah (Padang: al-Munir, 

1922), al-Hidayah Tafsir Juz Amma karya A.Hassan (Bandung: al-Ma’arif, 1930), Tafsir Djuz 

Amma karya Adnan Yahya Lubis (Medan:Islamiyah 1954), Tafsir al-Qur’anul Karim Djuz Amma 

karya Zuber Usman (Jakarta: Wijaya, 1955), Tafsir Juz Amma dalam Bahasa Indonesia Karya 

Iskandar Idris (Bandung: al-Ma’arif, 1958), Al-Abroor, Tafsir Djuz ‘Amma Karya Mustafa Baisa 

(Surabaya: Usaha Keluarga, 1960), Tafsir Juz Amma dalam Bahasa Indonesia karya M. Said 

(Bandung: al-Ma’arif, 1960), Juz ‘Amma dan Makna karya Gazali Dunia (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1978) dan Tafsir Juz Amma Disertai Asbabun Nuzul (2000) karyaRafi’udin S.Ag 

dan Drs. KH. Edham Rifa’i. 

Karya lain yang menfokuskan diri pada ayat dan surat tertentu adalah Tafsir bil 

Ma’tsur Pesan Moral al-Qur’an (1993) karya Jalaluddin Rakhmat, Hidangan Ilahi Ayat-ayat 

Tahlil (1997) dan Tafisr Al-Lubab 2012) karya M. Quraish Shihab, dan Tafsir Hijri, Kajian 

Tafsir Al Qur’anSurat An-Nisa’ (Jakarta: Logos, 2000) karya KH Didin Hafidhuddin. 

3. Tafsir Tematis 

Ada dua model karya tafsir tematik yang berkembang di Indonesia yaitu tematik 

plural yang membahas berbagai tema persoalan dan tematik singular yang membahas 

satu topik bahasan tertentu. Model kedua, sebagian besar berasal dari karya disertasi. 

Karya tafsir tematis plural antara lain adalah Membumikan al Qur’an:Fungsi dan Peran 

Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (1992), Lentera Hati Kisah dan Hikmah Kehidupan 

(1994), Wawasan al- Qur’an (1996), dan Membumikan al Qur’an 2 karya Quraish Shihab, 

Ensiklopedi al-Qur’an (Jakarta: Paramadina, 1996) karya M. Dawam Raharjo,15 Dalam Cahaya 

al- Qur’an: Tafsir Sosial Politik al- Qur’an (Jakarta; Gramedia, 2000) karya Syu’bah Asa,16dan 

Tafsir Tematik al Qur’an tentang Hubungan Sosial antar Umat Beragama (Yogyakarta: Pustaka 

SM, 2000) karya Majlis Tarjih danPengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah. 
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Sedangkan karya tafsir tematik singular antara lain adalah Konsep Kufr dalam al Qur’an: 

Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tematis karya Harifuddin Cawidu, Konsep Perbuatan Manusia 

Menurut al Qur’an: Sebuah Kajian Tematik karya Jalaluddin Rahman, Manusia Pembentuk 

Kebudayaan dalam al- Qur’an (1992) karya Musa Asy’arie, Menyelami Kebebasan Manusia: 

Telaah Kritis terhadap Konsepsi al-Qur’an (1996) karya Machasin,Ahl Kitab: Makna dan 

Cakupannya (1998) karya Muhammad Ghalib Mattalo,22 Argumen Kesetaraan Jender: 

Perspektif al-Qur’an (1999) karya Nasaruddin Umar, Tafsir bi al-Ra’yi: Upaya Penggalian Konsep 

Wanita dalam al-Qur’an (1999) karya Nashruddin Baidan, Tafsir Kebencian: Studi Bias Jender 

dalam Tafsir (1999) karya Zaitunah Subhan,25 Memasuki Makna Cinta (2000) karya Abdurrasyid 

Ridha,Jiwa dalam al-Qur’an: Solusi Krisis Keruhanian Manusia Modern (2000) karya Achmad 

Mubarok, Subhanallah: Quantum Bilangan-bilangan al-Qur’an (2008) karya Muhamad Mas’ud, 

Wawasan al- Qur'an Tentang Dzikir dan Doa; Asma’ al-Husna: Dalam Perspektif al-Qur'an,Jin dalam 

al-Qur’an, Malaikat dalam al-Qur’an dan Syetan dalam al-Qur’an, karya M. Quraish Shihab. 

4. Tafsir Lengkap 30 Juz 

Tafsir al Qur’an di Indonesia yang membahas secara lengkap 30 juz sesuai dengan mushaf uthmani 

cukup banyak. Karya-karya tafsir tersebut antara lain adalah: 

1. Tarjumân Mustafîd 

Tafsir ini disusun oleh ‘Abd al-Ra‘ûf Singkel. Ia lahir di Singkel pada tahun 1035 

H/1615 M dan wafat di Banda Aceh pada tahun 1105H/1693 M. Nama aslinya adalah ‘Abd al-

Ra‘ûf al-Fansurî. Ia adalah seorang ulama dan tokoh dari Aceh yang pertama kali 

membawa ajarantarekat Sattârîyah di Indonesia. Pada sekitar tahun 1064 H/1643 M, ia 

menuntut ilmu ke Arab dan mengunjungi pusat pendidikan agama di sepanjang jalur 

perjalanan haji antara Yaman dan Mekah. Kemudian, ia bermukim di Mekah dan Madinah 

untuk menambah ilmu al-Qur’an, hadis, fikih, tafsir, dan tasawuf.  Ia juga belajar tarekat 

Sattârîyah pada  Ah}mad  Qusasî   (1583-1661   M)   dan Ibrâhîm al-Qur’anî. Ia kembali ke 

Aceh pada sekitar tahun 1662 M dan mengembangkan tarekat ini. 

Abd al-Ra‘ûf Singkel ini pernah menjadi mufti kerajaan Aceh padamasa  Sultanah S{afiat  

al-Dîn  Tâj al-‘Alam. Ia juga seorang ulama yang produktif dalam menulis. Hal ini dapat 

dilihat dari karyanya yang berjumlah sekitar 21 buku yang terdiri dari 1 kitab tafsir yang 

berjudulTarjumân al-Mustafîd, 2 kitab hadis, 3 kitab fikih, dan sisanya kitabtasawuf. 

Kitab Tarjumân al-Mustafîd ini ditulis dengan bahasa Melayu dan lengkap 30 juz 
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sampai surat al-Nâs. Kitab ini bukanlah murni karya Shaykh ‘Abd al-Ra‘ûf Singkel, tetapi sudah 

ditambah oleh muridnya yang bernama Dâwud Rûmî berupa kisah-kisah dan perbedaan qirâ’ât 

dengan persetujuan ‘Abd al-Ra‘ûf Singkel selaku gurunya. Banyak pengamat menyatakan 

bahwa kitab ini merupakan terjemah Tafsîr al-Bayd}âwî. Tetapi beberapa pengamat lain, 

seperti Peter Riddel dan Salman Harun berpendapat bahwa secara umum kitab ini merupakan 

terjemah Tafsîr al- Jalâlayn, dengan tambahan rujukan pada Tafsîr al-Bayd}âwî, Tafsîr al-Khâzin, 

dan beberapa kitab tafsir lainnya. 

Dilihat dari corak (lawn)nya, tafsir ini menggunakan corak umum, karena ia 

mencakup berbagai masalah bahasa, fikih, tasawuf, filsafat, dan adab ijtimâ‘î. Hal ini dapat 

dimaklumi, karena ‘Abd al-Ra‘ûf adalah seorang ulama yang ahli dalam berbagai bidang 

keilmuan, seperti fikih, tasawuf, filsafat, tauhid, sejarah, falak, ilmu bumi, dan politik. 

 

2. Tafsîr Munîr li Ma‘alim al-Tanzîl 

Tafsîr  al-Munîr  ditulis  oleh  Shaykh  Muh}ammad  Nawawî.  Proses penulisan pertama kali 

dimulai pada tahun 1860-an dan selesai pada hari Selasa malam Rabu 5 Râbi‘al-Awal 1305 H 

(1884 M), yang berarti proses penggarapannya berlangsung selama 15 tahunan. Sesuai 

dengan kebiasaannya dalam menulis, Shaykh Nawawî menyodorkan karya tafsirnya itu 

kepada ulama-ulama Mekkah untuk diteliti terlebih dahulu sebelum  dicetak.  Percetakan  

ulang  yang  dilakukan  di  H{alabî  (Kairo) terdiri dari dua jilid dengan kira-kira 500 halaman 

tiap jilidnya. Jilid yang pertama dimulai dari surat al-Fâtih}ah  sampai  dengan  asal  surat  al-

Kahf sedangkan jilid dua dimulai dari lanjutan surat al- Kahf sampai dengan surat al-

Nâs. 

Sumber tafsir yang dijadikan rujukan, antara lain Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn ‘Abbâs 

karya Abû  T{âhir  Muh}ammad  b.  Ya‘qûb,  Irshâd  al- ‘Aql al-Salîm ilâ Mazâyâ al-Kitâb al-Karîm 

karya Abû al- Su‘ûd al-H{anafî, al- Sirâj al-Munîr karya al-Khat}îb al-Sharbinî, Mafâtîh} al-

Ghayb karya Fakhr al- Dîn al-Râzî dan al-Futûh}ât al-Ilâhîyah karya Sulaymân b. ‘Umar 

Tafsir ini bisa dikategorikan sebagai tafsir ijmali, karena penjelasan yang relatif 

singkat, ringkas dan terkesan tidak analitis, dan jika dipandang dari sumber 

penafsirannya, merupakan tafsir bi al ra'y, dikarenakan sedikitnya periwayatan yang 

digunakan dibandingkan dengan dominasi penafsiran dari hasil ijtihad Syeikh Nawawi 

sendiri. 

3. Tafsîr al-Furqân 
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Tafsir ini ditulis oleh A. H{assan. Ia lahir di Singapura pada tahun 1883 dan wafat di 

Bangil pada tahun 1958. Nama aslinya adalah H{assan b. Ah}mad, tetapi kemudian terkenal 

dengan sebutan H{assan  Bandung, dan  ketika  pindah  ke  Bangil  disebut  juga  H{assan  

Bangil.  Ayahnya, Ah}mad, adalah seorang penulis dan wartawan yang memimpin majalah 

bulanan Nurul Islam di Singapura, dan Ibunya, Maznah, berasal dari Madras, India dan 

masih keturunan Mesir. 

Ia juga dikenal sebagai seorang yang terampil dalam bertenun dan tukang kayu. Di 

tengah kesibukannya dalam mengajar dan berwirausaha, ia telah banyak menghasilkan 

banyak karya, di antaranya Soal  Jawab,  Tafsîr al- Furqân,  Pengajaran  Salat,  al-Farâid},  al-

Tawhîd,  Terjemah  Bulûgh  al- Marâm, dan lain-lain. 

Tafsir ini disusun lengkap 30 juz dan runtut, dimulai dari surat al-Fâtih}ah  sampai  

surat  al- Nâs. Tafsir ini bisa dikategorikan tafsîr bi al-ra’y dengan bukti adanya upaya 

pembahasan ayat-ayat yang dikategorikanmutashâbihât seperti huruf-huruf muqat}t}a‘ah di awal 

surat. Adapun metode yang digunakan adalah metode ijmâlî. Bahkan tafsir ini lebih 

menyerupai terjemah, bukan tafsir dalam pengertian yang rinci, karena penafsiran suatu 

ayat itu hanya merupakan catatan kaki. Hal ini sejalan  dengan  penuturan  Ah}mad  

H{assan  dalam  pendahuluan  tafsirnya  bahwa  tafsirnya  ini disusun sedemikian untuk 

mempermudah masyarakat memahami makna al-Qur’an. 

4. Tafsir Qur’an Hakim 

Tafsir  ini  ditulis  oleh  Mah}mûd  Yûnus  yang  lahir  pada  tanggal  10 Februari 

1899 M/30 Ramadhan 1316 H, di desa Sunggayang, Batusangkar,    Sumatra     Barat.     

Mah}mûd     Yûnus tumbuh dikalangan keluarga yang taat beragama. Ayahnya bernama 

Yûnus b. Incek, seorang pengajar di Surau dan Ibunya Hafsah bint Imam Samiun adalah 

anak Engku Gadang M. Tahir bin Ali, pendiri serta pengasuh surau si wilayah 

tersebut.34Mah}mûd  Yûnus  berguru  kepada  kakeknya, 

M. Tahir (Engku Gadang) dan setelah menunaikan ibadah haji pada tahun 1923, ia belajarke 

Mesir pada universitas al-Azhâr dan Dâr al-‘Ulûm Ulyâ Kairo sampai tahun 1930. ia juga 

seorang aktifis organisasi Majlis Islam Tinggi Minangkabau dan Pemuda-Pemuda 

Bekas Gyugun yang didirikan Jepang. Di sela kesibukannya dalam kedua organisasi 

inilah, ia menyusun tafsirnya. Ia mendapat gelar doktor honoris causa dari IAIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta. 

Mah}mûd   Yûnus   memulai   penulisan   kitab   tafsirnya   ini   bulan Nopember 
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1922 dan berhasil menyelesaikan tahun 1938. Sebelummenjadi satu jilid, tafsir ini 

dengan susah payah berhasil  diterbitkan  secara  berjuz-juz  tiap  bulan.  Sedang  proses  

penerjemahannya,  Mah}mûd dibantu oleh H. M. K. Bakry tepatnya pada juz 7 s/d 18. 

Kitab ini jugapopuler dengan sebutan karya pelopor dikarenakan kitab ini merupakan 

tafsir Indonesia pertama yang berbahasa Indonesia secara utuh sedang penafsiran-

penafsiran sebelumnya masih menggunakan bahasa Arab Melayu (Arab Jawi). 

Kitab ini terdiri dari dua jilid yaitu pertama satu jilid tamat dari juz1 sampai 

dengan 30, kedua, tiga jilid, pertama dari juz 1 sampai denganjuz 10, jilid kedua dari 

juz 11 sampai dengan 20, jilid ketiga dari juz 21sampai dengan 30. Tafsir al-Qur’an ini 

sistematika penafsirannya sama seperti isi al-Qur’an dan terjemahan di samping kanan ayat 

(setiap ayat) kemudian terjemahannya dibawahnya terdapat penafsiran. Sistematika penafsiran 

Mah}mûd Yûnus menafsirkan seluruh ayat sesuai susunannya dalam mus}h}af al-Qur’an ayat 

demi ayat, surat demi surat, dimulai dengan surat al- Fâtih}ah dan diakhiri dengan surah al-

Nâs. Maka secara sitematika penafsiran tafsir ini menempuh tartib mus}h}af. 

Dilihat dari metodenya, tafsir ini termasuk menggunakan metode ijmâlî, tetapi 

lebih rinci dari tafsir sebelumnya. Meskipun demikian, dalambeberapa penafsiran, tafsir 

ini juga bersifat analitis  (tah}lîlî),  hanya  saja jumlahnya sangat sedikit. Tafsir ini 

bersandar kepada ra’y dan tidak nampak kecenderungannya pada kajian tertentu. 

5. Fayd} al-Rah}mân 

Penulis tafsir ini adalah Muhammad Shaleh b. ‘Umar al-Samarani. Lahir di Desa 

Kedung Jumbleng, Kecamatan Mayong Kab. Jepara Jawa Tengah sekitar tahun 1235 H/1820 M. 

Ayahnya adalah Kiai ‘Umar, salahseorang kepercayaan Pangeran Diponegoro. Sering 

disebut denganKiai/Mbah Shaleh Darat, karena ia tinggal di kawasan yang disebut 

“Darat”, yaitu daerah dekat pantai utara Semarang, tempat mendarat orang-orang dari 

luar Jawa. Pendidikan pertama diperoleh di daerahnya sendiri serta beberapadaerah di 

Jawa seperti Waturoyo Kajen Margoyoso Pati, di Kudus, di Desa Bulus Gebang dan di 

Semarang. Berikutnya ia beserta ayahnya pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah 

Haji. Ayahnya wafat di Mekkah, sedangkan K. Shaleh Darat terus menetap di sana 

untukmenuntut ilmu. Hanya saja tidak diketahui tahun berapa ia pergi ke Mekkah dan 

tahun berapa ia kembali. KH Saleh Darat wafat diSemarang hari Jum’at Legi 28 

Ramadhan 1321H/18 Desember 1903 M. 

Menurut keterangan Kiai Shaleh Darat, penulisan Fayd} al-Rah}mân fî Tarjamah Tafsîr 

Kalâm Mâlik al-Dayyan ini dilatarbelakangi oleh keinginan dirinya untuk menerjemahkan al-



117  

Qur’an ke dalam bahasa Jawa sehingga orang-orang awam pada masa itu bisa mempelajari al-

Qur’an karena saat itu orang-orang tidak bisa bahasa Arab. 

Dalam   Tafsîr   Fayd}  al-Rah}mân,   pembahasan   dimulai   dengan mengarahkan 

keterangan tentang identitas surat yang meliputi sejarah turunnya sebuah surat, 

kemudian melanjutkannya dengan penjelasan tentang nama surat, tujuan surat dan 

jumlah ayat-ayat. Dalam menafsirkan ayat demi ayat, Kiai Shaleh Darat terlebih dahulu 

mengalih bahasa, menerjemahkan ke dalam bahasa Jawa (Arab Pegon), berdasarkan 

pemahamannya dengan berpedoman pada Tafsîr Jalâlayn karya  Jalâl  al-Dîn  al-Mah}allî  

dan  Jalâl  al-Dîn  al-Suyut}î,  al-Tafsîr  al-Kabîr karya al-Râzî, Lubâb al- Ta’wîl karya al-

Khâzin, dan Tafsîr Imâm al-Ghazâlî. 

Tafsîr al-Nûr dan Tafsîr al-Bayân 

Penulis    tafsir    ini    adalah    Teungku    Muh}ammad    H{asbî    b. Muh}ammad  

H{usein  b. Muh}ammad  Mas‘ûd  b.  ‘Abd al-Rah}mân  Ash- Shiddieqy. Dilahirkan pada 

bulan Jumâd al-Akhîr 1321H/10 Maret 1907 M  di  Lho  Seumawe  +  273  km  sebelah  

timur  Banda  Aceh.  H{asbî  Ash- Shiddieqy menuntut ilmu dari para ulama di beberapa 

pondok pesantren terkenal di Dayah, Blangkabu, Gendong, Krueng Mane, Kutaraja dsb. 

Dari silsilahnya diketahui bahwa ia adalah keturunan ke-37 dari Abû Bakral- S{iddîq. T.M 

Hasbi ash Shiddieqy merupakan seorang ulama Indonesia yang terkenal. Ia memiliki 

keahlian dalam bidang ilmu fikih dan usul fikih, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. T.M 

Hasbi ash Shiddieqy telah dianugerahkan dua gelar Doktor Honoris Causa sebagai 

penghargaan di atas jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan 

perkembangan ilmu pengetahuan keislaman Indonesia 

Metode penafsiran yang digunakan H{asbî   adalah   ijmâlî   dengan pendekatan bi 

al-ma’thûr. Tafsiran ayat-ayat al-Qur’an biasanya dimulai dengan kata “ya’ni”. Dalam 

menafsirkan ayat-ayat al Qur’an, Hasbi banyak melakukan penafsiran ayat dengan ayat 

yaitu dengan menerangkan ayat-ayat lain yang semakna. 

6. Tafsîr al-Azh}âr 

Tafsir ini ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah (atau lebihdikenal dengan 

julukan HAMKA, yang merupakan singkatan namanya), lahir tahun 1908, di desa 

kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat, danmeninggal di Jakarta 24 Juli 1981, 

adalah sastrawan Indonesia, sekaligus ulama, dan aktivis politik. Ayahnya adalah 

Shaykh Abdul Karim b. Amrullah, yang dikenal sebagai Haji Rasul, yang merupakan 
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pelopor Gerakan Islah (tajdîd) di Minangkabau, sekembalinya dari Makkah pada tahun 

1906. Hamka adalah seorang otodidak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti 

filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, dan politik, baik Islam maupun Barat. Dengan kemahiran 

bahasa Arabnya yang tinggi, ia dapat menyelidiki karya ulama dan pujangga besar di 

Timur Tengah seperti Zakî Mubârak, Jurji Zaydân, ‘Abbâs  al-‘Aqqad,  Mus}t}afâ  al- Manfalutî   

dan   H{usayn   Haykal.   Melalui bahasa Arab juga, ia meneliti karya sarjana Perancis, 

Inggris, dan Jerman seperti Albert Camus,William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, 

Jean Paul Sartre, Karl Marx, dan Pierre Loti. Hamka juga rajin membaca dan bertukar-

tukar pikiran dengan tokoh-tokoh terkenal Jakarta seperti HOS Tjokroaminoto, Raden 

Mas Surjopranoto, Haji Fachrudin, AR Sutan Mansur, dan Ki Bagus Hadikusumo sambil 

mengasah bakatnya sehingga menjadi seorang ahli pidato yang handal. 

Tafsir ini pada mulanya merupakan rangkaian kajian yang disampaikan pada 

kuliah subuh oleh Hamka di masjid al-Azhar yang terletak di Kebayoran Baru sejak 

tahun 1959. Nama al- Azhar bagi masjid tersebut telah diberikan oleh Shaykh Mah}mûd  

Shaltut,  Rektor Universitas al- Azhâr semasa kunjungannya ke Indonesia pada Desember 

1960 dengan harapan supaya menjadi kampus al-Azhar di Jakarta. Penamaan tafsir 

HAMKA dengan nama Tafsir al-Azhar berkaitan erat dengan tempat lahirnya tafsir 

tersebut yaitu Masjid Agung al-Azhar. 

Terdapat beberapa faktor yang mendorong HAMKA untuk menghasilkan karya 

tafsir tersebut. Hal ini dinyatakan sendiri oleh HAMKA dalam pendahuluan kitab 

tafsirnya. Di antaranya ialah keinginannya untuk menanam semangat dan kepercayaan 

Islam dalam jiwa generasi muda Indonesia yang amat berminat untuk memahami al-Qur’an 

tetapi terhalang akibat ketidakmampuan mereka menguasai ilmu Bahasa Arab. 

Kecenderungannya terhadap penulisan tafsir ini juga bertujuan untuk memudahkan 

pemahaman para muballigh dan para pendakwah serta meningkatkan keberkesanan 

dalam penyampaian khutbah-khutbah yang diambil daripada sumber- sumber Bahasa 

Arab. 

HAMKA memulai Tafsîr al-Azhâr dari surah al-Mu’minûn karena beranggapan 

kemungkinan tidak sempat menyempurnakan ulasan lengkap terhadap tafsir tersebut 

semasa hidupnya. Mulai tahun 1962, kajian tafsir yang disampaikan di masjid al-Azhar ini, 

dimuat di majalah Panji Masyarakat. 

Tafsîr al-Azhâr merupakan karya HAMKA yang memperlihatkan keluasan 

pengetahuannya, yang hampir mencakup semua disiplin ilmu penuh berinformasi. Sumber 
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penafsiran yang dipakai Hamka antara lain,al Qur’an, hadis Nabi, pendapat sahabat dan tâbi‘în, 

riwayat dari kitab tafsir mu‘tabar seperti al-Manâr dan Mafâtih} al-Ghayb, serta juga dari syair- 

syair seperti syair Moh. Iqbal. Tafsir ini ditulis dalam bentuk pemikiran dengan metode 

analitis atau tahlili. Karakteristik yang tampak dari tafsir al-Azhar ini adalah gaya 

penulisannya yang bercorak adabî ijtimâ‘î (sosialkemasyarakatan) yang dapat disaksikan 

dengan begitu kentalnya warna setting sosial budaya Indonesia yang ditampilkan oleh 

Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat al Qur’an. 

Hamka merupakan seorang intelektual muslim yang sangat produktif, banyak 

karyanya yang telah terbit dan menarik perhatian berbagai kalangan. Ia sudah berkarya 

sejak usia 17 tahun, karya tulisannay pun tersebar dan memasuki dalam bergaia bidang 

ilmu, yaitu tafsir, tasawuf, sejarah Islam dan sastra. 

Berikut beberapa karya tulisan dari Hamka: pertama dalam bidang tafsiryaitu 

Tafsir Al- Azhar Juzu’ I – XXX, kedua dalam bidang tasawuf meliputi: Tasawuf 

Modern,Mengembalikan Tasawuf ke Pangkalnya. Ketiga dalam bidang sejarah Islam 

meliputi: Khatibul Ummah jilid I sampai jilid III, Pembela Islam, Ringkasan Tarikh 

Ummat Islam. 

Keempat dalam bidang sastra di antaranya: Si Sabariah, Adat Minangkabau dan 

Agama Islam, Dibawah Lindungan Ka’bah, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk, 

Agama dan Perempuan, Kepentingan melakukan Tabligh Muballigh Islam Merantau di 

Deli, Di dalam Lembah Kehidupan, Dijemput Mamaknya, Keadilan Ilahi, Tuan 

direktur, Falsafah Hidup,Al-Qur’an dan Tafsirnya 

Tafsir ini disusun oleh Tim Badan Wakaf Universitas IslamIndonesia (UII) yang 

terdiri dari Prof. H. Zaini Dahlan, MA., Drs. H. Zuhad Abdurrahman, Ir. RHA Sahirul 

Alim, M.Si., Hifni Muchtar L.Ph., MA., Drs. H. Muhadi Zainuddin, L.Th., Drs. H. 

Hasan Kharomen, dan Drs. H. Darwin Harsono.Diterbitkan oleh Badan Wakaf UII 

tahun 1995 sebanyak 10 jilid. Secara teknis tafsir ini merupakan revisi dan 

penyempurnaan dari tafsir yang diterbitkan oleh Tim Departemen Agama RI. Anggota 

Tim Tafsir yang dibentuk oleh Departemen AgamaRI adalah Prof. H. Bustami A Gani, 

Prof. TM Hasbi Ash Shiddieqy, Drs. Kamal Muchtar, H. Gazali Thaib, KH. Syukri 

Ghozali, Prof. Dr. H. Mukti Ali, Prof. Dr. H. Mukhtar Yahya, Prof. H.M. Toha Yahya 

Umar,KH. Amin Nashir, Prof.KH. Ibrahim Hussin, LML, H. A. Timur Jailani,MA., Prof. 

KH. A. Musaddad, Prof. R. H.A. Soenarjo, SH., KH. Ali Maksum, Drs. M. Sanusi 
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Latif, Drs. Busairi Majidi, dan Drs. A. Rochim.67 Tafsir ini merupakan edisi revisi dari al-

Qur’an dan Tafsirnya yang disusun oleh Tim Departemen Agama RI. Model penyajian 

yang digunakan oleh tafsir ini yaitu di setiap surat dimulai dengan muqaddimah. Dalam 

muqaddimah diuraikan mengenai seluk beluk sekitar    surat    yang    akan    ditafsirkan.    

Dalam    surat    al-Fâtih}ah misalnya, secara rinci dan sistematis diuraikan nama-nama 

surat, tempat diturunkannya surat, serta jumlah ayatnya. Setelah itu dilanjutkan dengan 

uraian singkat mengenai pokok isi surat al-Fâtih}ah. 

7. Ayat Suci dalam Renungan 

Tafsir ini ditulis oleh Moh. E Hasyim. Sejauh ini belum didapatkan data utuh dari 

Moh. E Hasyim, hanya saja penulis memperkirakan ia berasal dari daerah Jawa Barat. 

Hal ini dapat dilihat dari kata pengantaryang diberikan oleh KH Miftah Farid yang 

menyatakan bahwa Moh. E Hasyim sebelumnya pernah menyusun tafsir berbahasa Sunda 

Ayat Suci Lenyepaneun yang banyak dipakai oleh masyarakat muslim Jawa Barat. 

Buku ini merupakan tafsir lengkap 30 juz yang ditulis runtut sesuai dengan urutan 

dalam mus}h}af   ‘Uthmânî.   Setiap   volume   disesuaikan dengan  pembagian  juz  yang  ada  

dalam  mus}h}af sehingga buku tafsir ini berjumlah 30 jilid. Sebelum masuk pada kajian 

tafsir, Hasyim menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan makhraj, misalnya 

tentang makhraj spesifik Arab, juga huruf Arab yang biasanya ditulis dengan “a” tetapi 

bersuara “o” dan lain sebagainya. 

Model penyaijiannya adalah yang digunakan oleh Hasyim dalam tafsir ini adalah 

pertama teks Arab setiap ayat ditulis utuh satu ayat disertai dengan aksara latin dan 

terjemah Indonesia. Setelah itu setiap kata ditampilkan dalam bentuk penggalan kata. 

Setiap penggalan kata disertai aksara latin dan terjemah perkata. Setelah menyajikan 

dua model penyajian terjemah ini baru dipaparkan penjelasan tentang maksud ayat. 

Model penyajian ini mempunyai keuntungan ganda yaitu pertama model 

penerjemahan per kata dalam satu ayat akan membantu pembacadalam memahami 

makna setiap ayat. Sementara yang kedua, model terjemah per ayat akan memudahkan 

pembaca untuk memahami maksud ayat.Dari sini dapat dipahami bahwa tafsir ini ditulis 

dengan penekanan bagaimana nilai-nilai al Qur’an dapat tersosialisasi di tengah kehidupan 

sosial masyarakat. 

8. Tafsir Al Mishbah 

Penulis tafsir ini adalah M. Quraish Shihab. Ia lahir di Rappang Sulawesi Selatan 

tanggal 16 Pebruari 1944. Meraih gelar sarjana Fakultas Ushuluddin tahun 1967, MA dari 



121  

jurusan Tafsir- Hadis tahun 1969 danprogram doktoral tahun 1982. Semuanya ia 

dapatkan dari Universitas al- Azhâr Kairo Mesir. Pada tahun 1992-1998 ia menjadi 

rektor IAIN (sekarang menjadi UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 1998 Ia diangkat 

menjadi menteri agama, dan duta besar RI di Mesir. Pada tahun 1989-sekarang ia 

merupakan anggota dewan pentashih al-Qur’an dan kinisebagai Direktur Pusat Studi al-

Qur’an (PSQ) Jakarta. 

M. Quraish Shihab merupakan sosok yang produktif. Di tengah-tengah 

kesibukannya ia masih sempat menulis karya-karya ilmiah yang telah banyak 

diterbitkan dan dipublikasikan. Berikut merupakan beberapa karya yang telah ditulis 

oleh M. Quraish Shihab. Pertama, dalam bidang Al-Quran dan tafsir yaitu: Tafsir Al-

Manar: Keistimewan dan Kelemahannya, Mahkota Tuntunan Illahi : Tafsir Surat Al-

Fatihah, Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan 

Maysarakat,  Studi Kritik Tafsir al- Mannar, Lentera Hati: Kisah dan Hikmah 

Kehidupan, Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu’I Atas Berbagai Persoalan Umat,  

Tafsir al-Quran Al-Karim: Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya 

Wahyu,  Mukjizat Al-Quran Ditinjau dari Berbagai Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah 

dan pemberitaaan Ghaib. 

Ketiga, karyanya yang berbentuk sastra di antaranya: Filsafat Hukum Islam7 

Untaian Permata buat Anakku: Pesan al-Quran untuk Mempelai,68 Sahur Bersama M. 

Quraish Shihab di RCTI, Dari sekian banyakkaryanya Tafsir al-Misbah merupakan karya 

paling monumental dari Quraish Shihab. Tafsir ini telah membumbungkan namanya sebagai 

salah satu mufasir Indonesia yang mampu menulis tafsir Al-Quran 30juz dengan sangat detail 

hingga 15 jilid/volume. Ia menafsirkan Al-Quran secara urut sesuai dengan susunan ayat dan surah 

dalam Al-Quran. Tafsir al-Mishbah merupakan sumber rujukan utama dalam bidang tafsir dan 

referensi penting di Indonesia. Quraish Shihab pun dengan tawadhu‟ mengakui apa yang ia 

uraikan bukan sepenuhnya ijitihad sendiri, melainkan banyak merujuk karya-karya ulama 

terdahulu dan kontemporer, di antaranya Ibrahim Umar Al-Biqa‟i, Sayyid Muhammad 

Tanthawi, Mutawalli Sya‟r‟awi, Sayyid Quthb, Muhammad Thahir bin Ashur, dan Muhammad 

Husain Thabathaba‟i. 

Menurutnya, penulisan Tafsir al-Mishbah dilatarbelakangi dengan banyaknya 

surat yang diterima mengenai berbagai macam topik. Salah satunya menyatakan,”kami 

menunggu karya ilmiah Pak Quraish yang lebih serius.” Hal inilah rupanya yang 

mendorong dan membulatkan tekadnya untuk menyusun Tafsir al-Mishbah. 
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Tafsir al-Mishbah yang ditulis oleh M.Quraish Shihab berjumlah XVvolume 

yang mencakup keseluruhan Al-Quran sebanyak 30 juz. Kitab ini pertama kali 

diterbitkan oleh oleh Penerbit Lentera Hati, Jakarta pada tahun 2000. Kemudian dicetak 

untuk kedua kalinya pada tahun 2004. Dari kelima belas volume kitab, masing-masing 

mempunyai ketebalan yang berbeda- beda, dan jumlah surah yang dikandung pun juga 

berbeda.84Quraish Shihab dalam menyajikan uraian tafsirnya menggunakan tartib 

mushafi, yaitu di dalam menafsirkan Al-Quran sesuai dengan urutan surah-surah dalam 

Al- Quran yang dimulai dengan QS. al-Fatihah dan diakhiri dengan Surah an- Nas. 

Tafsir ini disusun berdasrkan sistematika yang dimulai dari penamaan surah 

disertai penjelasannya, kemudian penjabaran ayat yang dikemas dalam sebuah 

kelompok yang terdiri atas beberapa ayat. Dalam setiap ayat diurai secara panjang lebar 

dari sisi bahasa dalam berbagai persepsi dan menurut pendapat sejumlah mufassir. 

Selain itu disuguhkan munasabah dengan ayat lain. 

Dalam proses penulisan Tafsir al-Mishbah membutuhkan waktu panjang. Tafsir 

tersebut mulai ditulis di Kairo pada Jumat, 18 Juni 1999 M (4 Rabiul Awwal 1420 H) 

dan rampung di Jakarta pada Jumat, 5 September 2003 M (8 Rajab 1423 H). 
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BAB XI 

Sumber Utama Islam yaitu Al-qur’an, Hadits dan Ijtihad 

Ulama (Fiqih) 
 

Menurut KBBI sumber adalah asal sesuatu. Pada hakekatnya yang dimaksud dengan sumber hukum 

adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam adalah 

asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil 

hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Sumber-sumber yang berasal dari 

ajaran islam merupakan sumber yang dapat dibuktikan kebenarannya. 

Sumber hukum islam juga dapat dikatakan sebagai sumber yang dapat melahirkan atau 

menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat dan apabila dilanggar akan 

menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Untuk itu, yang disebut sumber hukum Islam adalah 

segala sesuatu yang dijadikan dasar, pedoman, atau acuan dalam syariat islam. 

Sumber-sumber ajaran Islam merupakan sumber ajaran yang sangat luas dalam mengatasi 

berbagai permasalahan baik dalam bidang aqidah, sosial,ekonomi,sains, teknologi dan sebagainya. 

Dengan demikian sumber hukum islam bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. 

Al-quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW 

sebagai rahmat yang tak ada taranya bagi alam semesta, di dalamnya terkumpul wahyu Ilahi yang 

menjadi petunjuk, pedoman dan pelajaran bagi siapa yang mempelajarinya dan mengamalkannya. 

Bukan itu saja tetapi juga Al-quran adalah sebagai kitab suci terakhir di turunkan Allah SWT yang 

isinya mencakup segala pokok-pokok syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. 

Menurut H.A. Djazuli, yang dimaksud dengan Al Qur`an adalah Kalam Allah yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad saw, tertulis dalam mushaf berbahasa Arab, yang disampaikan kepada kita 

dengan jalan mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surah al 

Fatihah dan diakhiri dengan surah An Nas. Sebagai Sumber paling utama dalam Islam, al-Qur‟an 

berisikan segala sesuatu yang berkenaan dengan segala kebutuhan manusia demi kelangsungan 

hidupnya yang didalamnya terkandung pembicaraanpembicaraan yang penuh isyarat untuk ilmu 

pengetahuan dan ilmu kefilsafatan. 

Sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur‟an, hadits (sunnah) tidak dapat dipisahkan antara 

satu sama lain. Jika al-Qur‟an berisi ajaran-ajaran yang masih bersifat global atau umum, maka 

hadits berfungsi untuk memberikan penjelasan, keterangan, serta perincian terhadap hal-hal yang 

belum jelas di dalam al-Qur‟an. 

Sumber hukum islam merujuk kepada al-qur‟an dan as-sunnah. Jika tidak ditemukan 

jawaban atau solusi didalamnya, maka umat Islam dapat berusaha menggali hukum dari kedua 

sumber tersebut tentunya dengan metode sistematis yang telah disepakati (ijma‟). Hal inilah yang 
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dinamakan dengan ijtihad. Ijtihad mengandung arti; mencurahkan kemampuan atau menanggung 

kesulitaan, dengan menggunakan ijtihad dapat menjadikan syari‟at menjadi subur dan kaya serta 

memberikan kemampuan untuk memegang kendali kehidupan kearah jalan yang diridhai Allah 

SWT. Dengan tidak melibihi batas-batas hukumNya maupun mengabaikan hak-hak manusia. 

Syari‟at yang berarti jalan dan sesuatu yang telah diatur oleh Allah untuk hamba- hamba-

Nya dengan menunjuk pada suatu hukum yang beragam, dianggap sebagai tolak ukur aturan dan 

sistem kehidupan dalam Islam. Diantara sistematisasi syari‟at yang menjadi pedoman hubungan 

kehidupan, baik itu hubungan sosial kemasyarakatan, hubungan dengan lingkungan, maupun 

hubungan transendental manusia dengan Tuhannya, adalah fikih. Fikih yang mengatur hubungan 

muamalah menjadi pemahaman manusia berkenaan dengan garis hubungan horizontal-vertikal. Para 

ulama terdahulu, bahkan dari Nabi Muammad Saw. sendiri, mendasarkan aturan ini pada nas- nas 

yang sudah terkodifikasi dalam al-Qur‟an maupun Hadits 

Islam sangat mendukung umatnya untuk mempelajari ilmu pengetahuan, terutama yang 

bersumber dari sumber ajaran islam yaitu alqur‟an, hadits dan ijtihad. Begitu sempurna dan 

lengkapnya sumber -sumber ajaran Islam. Namun permasalahannya disini adalah banyaknya umat 

islam yang belum mengetahui betapa luasnya sumber-sumber ajaran islam guna mendukung umat 

islam untuk maju di bidang pengetahuan. 

A. Sumber Utama Hukum Islam 

1. Pengertian Sumber Hukum Islam 

Hukum Islam adalah rangkaian kata “hukum” dan kata “Islam”. Kedua itu 

memisahkan, adalah kata yang digunakan dalam bahasa Arab yang ada dalam Al Quran, juga 

berlaku untuk bahasa Indonesia. "Hukum Islam" sebagai Rangkaian kata telah menjadi bahasa 

Indonesia yang hidup. dalam bahasa Indonesia, menurut Amir Syarifuddin, kata “hukum” 

adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok 

masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan 

mengikat untuk seluruh anggotanya. Jika kata "hukum" dikaitkan dengan "Islam" atau "Islam" 

seperti yang didefinisikan di atas, "Hukum Islam" kemudian akan berarti: "Seperangkat wahyu 

berdasarkan wahyu Allah dan Hadits Nabi tentang tindakan mukalaf yang diakui dan dianggap 

mengikat untuk semua muslim. 

Asal usul hukum syariat mengacu pada pijakan umat Islam dalam menentukan hukum 

atau norma yang mengatur tata kehidupan. Pada dasarnya hukum Islam bersumber dari Al-

Qur'an dan kemudian dijabarkan secara lebih rinci melalui sunnah atau hadits Nabi 

Muhammad SAW. Wahyu-wahyu dalam Al-Qur'an menetapkan norma-norma dan konsep- 

konsep dasar hukum Islam, sekaligus merevolusi norma-norma atau aturan-aturan yang sudah 

tidak sesuai lagi dalam tradisi masyarakat. Namun, hukum Islam juga mengakomodasi tradisi 
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yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang ditentukan dalam wahyu ilahi. 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu. Pada 

hakekatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau 

menggali hukumnya. Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. 

Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam 

atau dasar hukum Islam. 

Kata „sumber‟ dalam hukum fiqh adalah terjemah dari lafadz ه صادر - ه صدر , lafadz 

tersebut terdapat dalam sebagian literatur kontemporer sebagai ganti dari sebutan dalil ( لي    

لد لا   ( atau lengkapnya “ adillah syar‟iyyah” ( ةي عرش   لا   لد ة  لاأ   . (Sedangkan dalam literatur 

klasik, biasanya yang digunakan adalah kata dalil atau adillah syar‟iyyah, dan tidak pernah 

kata   “   mashadir   al-ahkam   al-syar‟iyyah”   (   ةي عرش   لا   ماك    لاأ ح  دراص     Mereka   yang   .(ه 

menggunakan kata mashadir sebagai ganti al-adillah beranggapan bahwa kedua kata tersebut 

memiliki arti yang sama. 

Bila dilihat secara etimologis, maka akan terlihat bahwa kedua kata itu tidaklah 

sinonim, setidaknya bila dihubungkan kepada „syariah‟. Kata sumber (صادر atau dengan 

jamaknya) dapat diartikan suatu wadah yang dari wadah itu dapat ditemukan atau ditimba 

norma hukum. Sedangkan „dalil hukum‟ berarti sesuatu yang memberi petunjuk dan 

menuntun kita dalam menemukan hukum Allah. Kata “sumber” dalam artian ini hanya 

dapat digunakan untuk Al-Qur‟an dan sunah, karena memang keduanya merupakan wadah 

yang dapat ditimba hukum syara‟ tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk „ijma dan 

qiyas karena keduanya bukanlah wadah yang dapat ditimba norma hukum. ijma dan qiyas itu, 

keduanya adalah cara dalam menemukan hukum. Kata „dalil‟dapat digunakan untuk Al- 

Qur‟an dan sunah, juga dapat digunakan untuk ijma dan qiyas, karena memang semuanya 

menuntun kepada penemuan hukum Allah. 

2. Sumber Utama Hukum Islam Alquran, Hadits, dan Ijtihad 

a.  Al-Quran Pengertian Alquran 

Berbicara tentang pengertian Alquran, apakah itu dipandang dari sudut bahasa 

maupun istilah. Banyak para ulama berbeda pandangan dalam mendefenisikannya. Qara‟a 

mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun, dan Qira‟ah berarti menghimpun huruf- 

huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yan tersusun rapi. Quran pada 

mulanya seperti Qira‟ah, yaitu masdar (infinitive) dari kata qara‟a, qira‟atan, qur‟anan. 

Adapun pengertian Alquran menurut istilah yang telah disepakati oleh para ulama 

adalah “Kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada “pungkasan” para nabi 

dan rasul (Nabi Muhammad SAW) dengan perantaran malaikat Jibril AS, yang tertulis pada 
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mashahif, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, yang membacanya dinilai sebagai 

ibadah yang diawali dengan surah al-Fatihah dan ditutup dengan surat an-Naas. 

Secara harfiah Alquran berasal dari bahasa arab “qara‟a”, berarti “bacaan” atau 

sesuatu yang dibaca, Alquran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

SAW. Melalui malaikat Jibril. Dalam Islam terdapat nama yang diberikan untuk Alquran : 

seperti “Al-Furqan”. Sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk (QS.25:31) 

Artinya : “Dan seperti itulah, telah Kami adakan bagi tiap-tiap nabi, musuh dari orang-orang 

yang berdosa. Dan cukuplah Tuhanmu menjadi Pemberi petunjuk dan Penolong” 

Sebagian ulama‟ ada yang menambahkan sifat lain dari definisi alQur‟an. Redaksi 

tambahan dari Ali ash-Shabuni yaitu al-mu‟jiz bi wasithati alamin Jibril as. Al-maktub fi al- 

mushaf, al-mabdu bi surati al-Fatihah wa almakhattam bi surati an-Nas. Namun, menurut 

pendapat Yunahar Ilyas pengertian yang disuguhkan oleh ash-Shabuni lebih tepat kepada 

pengertian mushaf bukan al-Qur‟an. Karena yang dimaksud dengan al-Qur‟an bukan saja 

yang tertulis di dalam mushaf, melainkan yang dibaca secara lisan berdasarkan kemampuan 

hafalan. 

Alquran yang kita kenal sekarang ini dibukukan oleh Khalifah Usman, sehingga di 

kenal dengan nama “Mushaf Usman”. Kodifikasi al-Quran mengalami beberapa tahapan yang 

berarti dengan tersusunnya mushaf usmani, yang kemudian menjadi satusatunya mushaf 

Alquran yang diakui di dunia muslim. Usaha kodifikasi di mulai pada masa khalifah Abu 

Bakar, yang dilakukan atas anjuran Umar Ibn Al-Khatab. Umar IbnKhatab khawatir kondisi 

al-quran yang belum terkodifikasi, setelah banyak sahabat yang hafal al-quran meninggal 

dalam peperangan, oleh karena itu, Abu Bakar menugaskan Zaid Ibn Tsabit untuk 

mengumpulkan dan mengodifikasi Alquran yang masih bersifat fragmentaris. Zaid Ibn Tsabit 

bersama dengan para sahabat lain, Ubay Ibn Ka‟ab. Ali bin Abi Thalib dan 

Usman Ibn Affan berhasil melakukan kodifikasi Alquran sehinnga lahirlah satu susunan 

Alquran yang utuh. 

Pada masa kekuasaan khalifah berikutnya, Usman bin Affan, kodifikasi Alquran 

tersebut digandakan menjadi empat eksemplar dan dibagikan kepada bebrapa wilayah 

kekuasaan muslim, Mekkah, Kulfah, Basrah dan Syam atau Syira. Dalam perkembangan 

kemudian, Usman menghendaki kemungkinan penggandaan selanjutnya tanpa kontrol para 

sahabat, khususnya khalifah Usman sendiri. Sejak saat ini, satusatunya Alquran yang diakui 

keasliannya oleh muslimin adalah Alquran yang waktu ia ada di tangan khalifah Usman 

sendiri dan Alquran itulah yang sekarang dikenal dengan mushaf Usmani. 

Turunnya al-Qur‟an tidaklah sekali dalam bentuk mushaf yang terdapat pada saat ini, 
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melainkan al-Qur‟an turun secara periodik atau bertahap. Tujuan dari turunnya yang bertahap 

ini dimaksud agar memperbaiki umat manusia, diantaranya sebagai penjelas, kabar gembira, 

seruan, sanggahan terhadap musyrikin, teguran dan juga ancaman. Akan tetapi ada perbedaan 

pendapat dikalangan ulama‟ berkenaan dengan proses turunnya alQur‟an, ada pendapat yang 

mengatakan bahwa al-Qur‟an turun pada malam hari (lailatu al-qadar), ada pula pendapat yang 

mengatakan bahwa turunnya al-Qur‟an melalui tiga proses tahapan. Tahap pertama diturunkan 

di Lauh al-Mahfudz, kemudian diturunkan ke langit pertama di Bait al-Izzah, dan terakhir 

diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur dan sesuai kebutuhan serta 

peristiwa yang sedang terjadi atau dihadapi oleh Nabi saw. 

Meskipun terdapat perbedaan mengenai proses turunnya al-Qur‟an, amun pada intinya 

al-Qur‟an diturunkan secara berangsur-angsur. Tujuan dari proses tersebut diantaranya 

memenuhi kebutuhan nabi dan kaum muslimin, bentuk keperluan yang dibutuhkan nabi akan 

proses turunnya al-Qur‟an secara beransur-ansur diantaranya untuk meneguhkan hati nabi 

karena setiap proses turun ayat disertai dengan suatu peristiwa tertentu, dan agar mudah untuk 

dihafal. Menurut Ahmad von Denfer, proses turunnya al Qur,an adalah masalah pengalaman 

yang sulit bagi Nabi, supaya perintah Allah dapat diterapkan secara bertahap dan lebih mudah 

untuk dipahami, ringan diaplikasikan, mudah diingat atau dihafalkan oleh orang mukmin 

pengikut Rasulullah saw. 

Alquran Sebagai Sember Hukum Islam 

Al-quran menempati posisi pertama sebagai sumber hukum islam. Kemudian di susul 

sunnah atau hadis dan ijtihad. Jika melihat begitu luas dan persuasifnya Alquran dalam 

menuntun manusia, menjadikannya sebagai kitab utama dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan. Maurice Bucaille, seorang dokter ahli bedah kebangsaan Prancis, kagum dengan 

isi Alquran. Ia mengatakan bahwa Alquran merupakan kitab suci yang objektif dan memuat 

petunjuk bagi pengembangan ilmu pengetahuan modern. Kandungan ajarannya sempurna dan 

tidak bertentangan dengan hasil penemuan sains modern. 

 

Rujukan tersebut memberikan kesimpulan yang jelas bahwa orientasi pendidikan 

Islam dimuat di dalam Alquran bagi kepentingan manusia ketika melaksanakan amanat dari 

Allah. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan Islam harus senantiasa mengacu dan 

berpegang pada sumber tersebut agar manusia menjadi dinamis, kreatif, dan religius. Dengan 

sikap ini, proses pendidikan Islam akan senantiasa terarah dan mampu menciptakan manusia 

yang berkualitas dan bertanggung jawab terhadap semua aktivitas yang dilakukan. 5 

Oleh karena itu, Alquran menjadi landasan semua ajaran Islam yang menyangkut 

hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, ibadah, maupun hubungan sosial- kemasyarakatan, 
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mu‟amalah. Terhadap kedudukan Alquran seperti kaum mulslimin percaya sepenuhnya bahwa 

Alquran merupakan landasan bagi semua ajaran-ajaran atau doktrin- doktrin Islam yang telah 

berkembang sepanjang sejarah. 

Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam Alqur'an, meliputi (a).Hukum- hukum 

I'tiqadiyyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah swt, kepada 

Malaikat, kepada Kitab-kitab, para Rasul Allah dan kepada hari akhirat. (b). Hukum- hukum 

Khuluqiyyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan akhlak. manusia wajib berakhlak yang 

baik dan menjauhi prilaku yang buruk. (c).Hukum-hukum Amaliyah, yaitu hukum yang 

berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini ada dua; mengenai Ibadah dan 

mengenai muamalah dalam arti yang luas. Hukum dalam Alqur'an yang berkaitan dengan 

bidang ibadah dan bidang al-Ahwal al-Syakhsyiyah / ihwal perorangan atau keluarga. 

disebut lebih terperinci dibanding dengan bidang-bidang hukum yang lainnya. 

Hal ini menunjukan bahwa manusia memerlukan bimbingan lebih banyak dari Allah 

swt dalam hal beribadah dan pembinaan keluarga. Banyak manusia yang menyekutukan Allah, 

ini perlu diluruskan dan teguran, sedang keluarga merupakan unsur terkecil dalam masyarakat 

dan akan memberi warna terhadap yang lainnya. Adapun dalam bidang-bidang lain yang 

pengaturannya bersifat umum, memberi peluang kepada manusia untuk berpikir, tentu ini 

sangat bermanfaat, karena dengan pengaturan yang bersifat umum itu Alqur'an dapat 

digunakan dalam berbagai lapisan masyarakat, dan berbagai kasus dalam sepanjang jaman. 

Hukum Islam memberi peluang kepada masyarakat dan manusia untuk berubah, maju dan 

dinamis. Namun kemajuan dan kedinamisannya harus tetap dalam batas-batas perinsip umum 

Alqur'an. Perinsip umum itu adalah Tauhidullah, persaudaraan, persatuan dan keadilan. 

Nama dan Sifat al-Quran 

Allah Swt. menyebut kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan 

berbagaiȬmacam nama, di antara namaȬnama lain Al-Quran yang popular dikalangan umat 

Islam, yaitu: 

1) Al-Kitab, yang berarti tertulis atau yang ditulis. Ini menunjukkan bahwa wahyu itu 

dirangkum dalam bentuk tulisan yang merupakan kumpulan huruf-huruf dan 

menggambarkan ucapan. 

2) Al-Furqan, yang berarti memisahkan atau membedakan. Penamaan itu mengisyaratkan 

bahwa al-Qur‟an membedakan antara kebenaran dan kebathilan. 

3) Adz-Dzikr, yang berarti peringatan. Penamaan ini berarti menunjukkan bahwa di dalam al-

Qur‟an memuat berbagai peringatan bagi umat manusia. 

4) Al-Tanzil, berarti yang diturunkan. 
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5) Ar-Ruh yang berarti jiwa. 

6) Al-Balaghah berarti penyampaian atau kabar. 

7) Al-Basya‟ir yang berarti pedoman. 

8) Al-Bayan yang berarti penerangan. 

9) An-Nur berarti pelita. 

10) Al-Huda berarti petunjuk. 

11) Ar-Rahmat berarti rahmat atau karunia. 

12) Al-Mau‟izhah yang berarti pelajaran atau nasehat. 

13) Asy-Syifa‟ yang berarti obat atau penawar.6 

Dan masih banyak lagi nama-nama lain al-Qur‟an yang tidak dicantumkan di sini. 

Meskipun demikian, semua penamaan tersebut menunjukkan fungsi, sifat, dan peranan al- 

Qur‟an dalam hubungannya dengan Allah Swt. dan umat Islam. Di samping juga 

menunjukkan keagungan dan kesuciannya dibandingkan kitab suci lain yang diturunkan 

kepada para Nabi terdahulu. 

b.  Hadits Pengertian Hadits 

Di samping Alquran yang sudah di jelaskan, sumber ajaran Islam selanjutnya adalah 

sunnah atau hadis. Dalam bahasa Arab, sunnah berarti “jalan lurus” dan perilaku sosial yang 

sudah melembaga atau tradisi. Oleh karena itu, sunnah Rasul berarti praktik kehidupan yang di 

lakukan dan berlangsung pada masa Rasul MuhaMmad hidup. Sementara itu kata hadis 

berasal dari bahasa Arab yag berati “berita” atau “catatan”, khususnya tentang perbuatan, 

perkataan, dan ketetapan Rasul Muhammad. Dalam Islam, keduanya kerap dipahami sebagai 

satu dan serupa. Karena sama-sama berasal dari Rasul Muhammad, keduanya diacu sebagai 

dasar penetapan hukum oleh generasi muslim setelah Muhammad. 

Hadits ialah suatu perkataan atau berita. Hadits ialah suatu perkataan, informasi dari 

Rasulullah SAW. Sedangkan al-Sunnah merupakan jalan hidup yang dilewati atau di jalani 

atau suatu yang telah dibiasakan. Sunnah Rasul ialah yang biasa dijalankan dalam kebiasaan 

hidup Rasulullah berupa seperti perkataan dan perbuatan serta persetujuan Rasul. Hal ini 

senada dengan pendapat Musthafa ash-Shiba‟i bahwa kata sunnah artinya jalan terpuji. 

Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, taqrir, sifat fisik, atau akhlaq yang ditinggalkan 

Rasul, serta perilaku kehidupan baik sebelum diangkat menjadi Rasul (seperti mengasingkan 

diri yang beliau lakukan di Gua Hira‟) atau setelah kerasulan beliau. Adapun menurut 

“Ulama‟ Fiqh”, Sunnah merupakan segala sesuatu yang datang dari Nabi yang bukan fardlu 
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dan tidak wajib (ash-Shiba‟i, tt). 

Secara  etimologi  Hadis  berasal  dari  kata  ( ثدي ثدح  –  ح     )  artinya  al-jadid  “sesuatu 

yang baru” atau khabar “kabar”. Maksudnya jadid adalah lawan dari al-qadim (lama), seakan-

akan dimaksudkan untuk membedakan al-Qur‟an yang bersifat qadim. 

Sedangkan khabar maksudnya berita, atau ungkapan, pemberitahuan yang diungkapkan oleh 

perawi hadis dan sanadnya bersambung selalu menggunakan kalimat haddatsana (memberitakan 

kepada kami). 

Secara terminology, definisi hadis mengalami perbedaan redaksi dari para ahli hadis, namun 

makna yang dimaksud adalah sama. Al-Ghouri memberi definisi adalah Segala sesuatu yang 

disandarkan kepada Nabi saw. dari perkataan, perbuatan, taqrir, atau sifat. 

Dalam Islam, munculnya sunnah dan hadis seperti di atas berawal ketika muslim, khususnya 

para sahabat nabi, dihadapkan pada sejumlah persoalan baru yang berkembang di kalangan 

masyarakat yang memerlukan penetapan hukum. Persoalan- persoalan tersebut muncul sejalan 

makin kuatnya interaksi Muslim dengan budaya – budaya masyarakat yang telah menjadi bagian dari 

umat Islam. Sementara itu, setelah meninggalnya Nabi Muhammad, penetapan hukum tidak lagi bisa 

di lakukan dengan bertanya kepada Muhammad. Mereka, para sahabat yang tersebar ke beberapa 

wilayah harus memberi penetapan hukum atas personalan- persoalan baru yang berkembang. 

Pada masa keempat khalifah yang pertama, khulafa al-rasyidun, penanganan atas persoalan-

persoalan baru yang muncul di masyarakat dilakukan dengan menerapkan kebijaksanaan mereka di 

bawah bimbingan Alquran dan pelajaranpelajaran yang mereka terima dari Nabi Muhammad. Pada 

periode tersebut upaya demikian sangat memungkinkan, karena jarak waktu antara kehidupan 

mereka dengan masa Nabi hidup tidak terlampau lama, sehingga prakitk-praktik kehidupan Nabi, 

sunnah, masih tetap terjaga dan berlangsung dalam kehidupan mereka. Namun pada abad 

berikutnya, upaya seperti yang dilakukan para khalifah diatas tidak lagi bias dilakukan, terutama 

karena, jarak waktu yang semakin jauh, semakin kompleksnya persoalan di kalangan Muslim akibat 

ekspansi politik yang dilakukan telah menjangkau wilayah kekuasan yang sangat luas. Masa tersebut 

mencatat mulai berkembangnya satu fenomena yang di gambarkan tumbuhnya “metodelogi 

keagamaan dalam ketiadaan bimbingannya yang hidup dari Nabi dan generasi Muslim paling awal”. 

Pada periode inilah Muslim berusaha melakukan koleksi dan sekaligus kodifikasi hadis-

hadis yang berkembang di kalangan masyarakat yang tersebar di wilayah-wilayah yang sangat luas. 

Upaya tersebut berakhir ketika kumpulan hadis yang dilakukan para ahli hadis telah berhasil 

dilakukan, tepatnya sekitar abad ke-3H/9M. Mereka yang telah berhasil melakukan kodifikasi hadis 

tersebut antara lain adalah : Ahmad Ibn Hambal, Bukhhari, Muslim, al-Nasai,dan al-Tirmizi. Hadis-

hadis yang telah mereka kumpulkan, yang di kenal dengan musnad, kemudian dianggap kaum 
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Muslim sebagai kumpulan hadis paling otoritatif dan terpercaya. 

Hadis atau sunnah merupakan jalan atau cara yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad 

dalam perjalanan kehidupannya melaksanakan dakwah Islam. Contoh yang diberikan beliau dapat 

dibagi menjadi tiga yaitu hadis qauliyah, fi‟liyah, dan takririyah. Ini merupakan sumber dan acuan 

yang dapat digunakan umat Islam dalam seluruh aktivitas kehidupan. Hal ini disebabkan, meskipun 

secara umum bagian terbesar dari syariat Islam telah terkandung dalam Alquran, muatan hukum 

tersebut belum mengatur berbagai dimensi aktivitas kehidupan umat secara terperinci dan analitis. 

Hadits Sebagai Sumber Hukum 

Hadits atau Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua memiliki peranan yang penting 

setelah al-Qur‟an. Hadits merinci keumuman paparan ayat-ayat al-Qur‟an, karena al-Qur‟an sebagai 

kitab suci dan pedoman hidup umat Islam diturunkan pada umumnya dalam kata-kata yang perlu 

dirinci dan dijelaskan lebih lanjut, agar dapat dipahami dan diamalkan. Hadits juga berfungsi 

antara lain menjadi penjelas terhadap ayat-ayat al-Qur‟an yang belum jelas atau menjadi penentu 

hukum yang tidak ada dalam al-Qur‟an. 

Sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Alquran, sunnah/hadis memiliki beberapa 

kedudukan penting dalam proses penetapan hukum atas sejumlah persoalan yang berkembang di 

tengah masyarakat. Dalam hal ini setidaknya terdapat empat posisi penting sunnah atau hadis: 

Pertama, mempertegas kandungan makna ayat-ayat tertentu dalam Alquran. Hal ini terutama 

sangat menonjol dalam masalah teologis, tepatnya mengenai larangan Alquran kepada manusia 

berbuat syirik atau menyekutukan Allah. (Qs.Lukman :13) 

Artinya :‟Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi 

pelajaran kepadanya: „‟Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Seungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar” 

Kedua, memberi penjelasan secara rinci atas ketetapan hukum oleh ayat-ayat tertentu dalam 

Alquran. Diantaranya dijelaskan dalam perintah Alquran mengenai shalat yang bersifat umum: 

Artinya: “...Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan Allah waktunya bagi 

orang-orang yang beriman‟‟. (Qs.An-Nisa : 103) Perincian cara, waktu dan syarat-syarat 

pelaksanaan shalat dijelaskan secara detail dalam banyak kitab-kitab hadis. 

Ketiga, penjelasan ayat-ayat tertentu dalam Alquran oleh hadis kadang-kadang mengambil 

bentuk pembatasan atas ketetapan hukum yang terkesan meliputi semua aspek. Satu contoh 

mengenai hal ini adalah anjuran Alquran untuk memberi wasiat menjelang tutup usia kepada 

keluarga dan saudaranya, khususnya berkenaan dengan pembagian harta waris. Namun satu hadis 

yang diriwayatkan Bukhari Muslim menjelaskan bahwa batas harta yang diwariskan adalah satu 

pertiga (1/3) dari semua harta dan kekayaan yang dimiliki ketika masih hidup. 
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Keempat, hadis berfungsi memberikan pengecualian terhadap putusan hukum dalam ayat-

ayat Alquran. Contoh paling menonjol dalam kasus ini adalah mengenai larangan Alquran memakai 

bangkai, darah, daging babi (Qs.Al-Maidah : 3) Artinya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, 

darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang 

terpukul, yang jatuh, yangditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu 

menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) 

mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. 

Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah 

kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu 

agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama 

bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

Hadits Nabi yang diriwayatkan Ibnu Majah menjelaskan, bahwa hukum itu berlaku kecuali 

untuk bangkai ikan dan belalang, serta darah limpa dan hati dari binatang yang dihalalkan bagi kaum 

muslimin. 

Pada prinsipnya posisi hadits terhadap al-Qur‟an berfungsi sebagai penjelas, penafsir, dan 

perinci terhadap hal-hal yang masih bersifat global. Namun demikian, hadits juga bisa membentuk 

hukum tersendiri mengenai hal yang tidak ada dalam al- Qur‟an. 

Bentuk-Bentuk Hadits 

1) Hadits Qouli 

Yang dimaksud dengan hadist qouli adalah segala perkataan Nabi SAW yang berisi berbagai 

tuntutan dan petunjuk syara‟, peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah baik yang berkaitan dengan aspek 

akidah, syariah maupun akhlak. 

Misalnya sabda beliau: 

“Sesungguhnya keberadaan amal-amal itu tergantung niatnya. Dan seseorang hanyalah akan 

mendapatkan sesuatu sesuai niatnya.” 

Menurut rangkingnya, hadist qauli menempati urutan pertama dari bentuk-bentuk hadist 

lainnya. Urutan ini menunjukkan kualitas hadits qouli menempati kualitas pertama, diatas hadits fi‟li 

dan taqriri. 

2) Hadits Fi‟il 

Yang dimaksud hadits fi‟li adalah segala perbuatan Nabi SAW. yang menjadi anutan 

perilaku para, sahabat pada saat itu, dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk 

mengikutinya, seperti praktek wudlu, praktek salat lima waktu dengan sikap- sikap dan rukun-

rukunnya, praktek manasik haji, cara, memberikan keputusan berdasarkan sumpah dan saksi, dan 

lainlain. 
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3) Hadits Taqriri 

Hadits Taqriri adalah hadits yang berupa, ketetapan Nabi SAW. terhadap apa yang 

datang atau yang dikemukakan oleh para sahabatnya dan Nabi SAW membiarkan atau mendiamkan 

perbuatan tersebut, tanpa, membedakan penegasan apakah beliau membenarkan atau 

mempersalahkannya. Yang bersumber dari sahabat yang mendapat pengakuan dan persetujuan dari 

Nabi SAW itu dianggap bersumber dari beliau. Misalnya, riwayat yang ditakhfi oleh Abu Dawud 

dan An Nasa‟i dari Abu Said al Khudry ra. Bahwasanya ada dua perang yang keluar rumah untuk 

bepergian tanpa memiliki persediaan air. Lalu, tibalah waktu shalat. Kemudian keduanya 

bertayamum dengan debu yang baik, lalu melakukan shalat. Beberapa, saat kemudian keduanya 

mendapatkan air, masih dalam waktu shalat tersebut. Yang satu mengulang wudlu dan shalatnya, 

sedang yang lain tidak. Kemudian keduanya datang menghadap Nabi SAW melaporkan perihal 

keduanya lalu kepada yang tidak mengulang, beliau bersabda: “Engkau telah mengerjakan sunnah 

(ku). Dan kepada yang mengulang, beliau bersabda: “Engkau mendapatkan pahala dua kali lipat.” 

4) Hadits Hammi 

Hadits Hammi adalah hadits yang berupa keinginan atau hasrat Nabi SAW yang belum 

terealisasikan. Walaupun hal ini baru rencana dan belum dilakukan oleh Nabi, para ulama 

memasukkannya pada hadis, karena Nabi tidak merencanakan sesuatu kecuali yang benar dan 

dicintai dalam agama, dituntut dalam syari‟at Islam dan beliau diutus untuk menjelaskan syariat 

Islam. Contoh hadis hammi seperti halnya hasrat berpuasa tanggal 9 Asyura yang belum sempat 

dijalankan oleh Nabi SAW karena beliau wafat sebelum datang bulan Asyura tahun berikutnya, 

mengambil sepertiga dari hasil kebun madinah untuk kemaslahatan perang al-Ahzab, dan lain-lain. 

5) Hadits Ahwal 

Yang dimaksud dengan hadits ahwali ialah yang berupa hal ihwal Nabi SAW yang tidak 

temasuk ke dalam kategori ke empat hadits di atas. Ulama hadits menerangkan bahwa yang termasuk 

“hal ihwal”, ialah segala pemberitaan tentang Nabi SAW, seperti yang berkaitan dengan sifat-sifat 

kepribadiannya/perangainya (khuluqiyyah), keadaan fisiknya (khalqiyah), karakteristik, sejarah 

kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaanya. 

Struktur Hadits 

Setiap Hadis terdiri dari 2 unsur yaitu sanad dan matan, untuk lebih jelasnya unsur- 

unsur Hadis dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Rawi 

Yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu 

kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang (gurunya). Bentuk jamaknya 

adalah ruwah dan perbuatannya menyampaikan Hadis disebut meriwayatkan Hadis. 

Sebuah Hadis sampai kepada kita dalam bentuknya yang sudah terdewan dalam dewan-
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dewan Hadis, melalui beberapa rawi dan sanad. Seorang pengarang bila hendak menguatkan suatu 

Hadis yang ditakhrijkan dari suatu kitab Hadis pada umumnya membubuhkan nama rawi terakhirnya 

pada akhir matan Hadis. Dalam contoh Hadis di depan, rawi terakhirnya adalah Imam Bukhari. 

Sedangkan rawi pertamanya adalah Abdullah (sahabat nabi) 

2) Matan 

Matan menurut lughat ialah jalan tengah, punggung bumi atau bumi yang keras dan tinggi. 

Sedangkan menurut istilah, matan Hadis ialah pembicaraan (kalam) atau materi berita yang diover 

oleh sanad yang terakhir. Baik pembicaraan itu sabda Rasulullah SAW, sahabat ataupun Tabi‟in. 

Baik pembicaraan itu tentang Nabi atau taqrir Nabi. 

3) Sanad 

Sanad menurut lughah, ialah: “sesuatu yang kita bersandar kepadanya, baik tembok atau 

selainnya”. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah “Jalan yang menyampaikan kita kepada matan 

Hadis”. 

Ringkasnya sanad Hadis ialah yang disebut sebelum matan Hadis. Sedangkan isnad secara 

lughah ialah menyandarkan sesuatu kepada yang lain. Sedangkan menurut 

Istilah adalah: “Mengangkat Hadis kepada yang mengatakanya atau yang  menukilkannya” 

Sedangkan pengertian sanad secara terminologis adalah “Silsilah orang-orang yang 

menghubungkan Hadis”. Sisilah orang-orang maksudnya adalah susunan atau rangkaian orang-orang 

perawi Hadis yang menyampaikan materi Hadis sejak mukharrij sampai kepada perawi terakhir yang 

bersambung kepada Nabi saw. 

 

Pembagian Hadist Berdasarkan Kuantitas Sanad 

1) Hadits Mutawatir 

Dari segi bahasa kata mutawatir berasal dari kata ”Tawaatur” yang berarti datangnya satu 

setelah satu dengan adanya jarak antara keduanya, atau ”at-tatabu‟”yang berarti beriring-iringan atau 

berturut-turut antara satu dengan yang lain. 

Hadits mutawatir dari segi terminologis mempunyai banyak definisi. Menurut Nurudin 

Nurudin Itr hadits mutawatir adalah: “Hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang tidak 

mungkin bersepakat untuk berdusta dari sejumlah rawi yang semisal mereka dan seterusnya sampai 

akhir sanad dan semuanya bersandar kepada panca indera.” 

Tidak dapat dikategorikan dalam hadits mutawatir, yaitu segala berita yang diriwayatkan 

dengan tidak bersandar pada pancaindera, seperti meriwayatkan tentang sifat-sifat manusia, baik 

yang terpuji maupun yang tercela, juga segala berita yang diriwayatkan oleh orang banyak, tetapi 

mereka berkumpul untuk bersepakat mengadakan berita-berita secara dusta. 
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Hadits yang dapat dijadikan pegangan dasar hukum suatu perbuatan haruslah diyakini 

kebenarannya. Karena kita tidak mendengar hadis itu langsung dari Nabi Muhammad SAW, maka 

jalan penyampaian hadits itu atau orang-orang yang menyampaikan hadits itu harus dapat 

memberikan keyakinan tentang kebenaran hadits tersebut. Dalam sejarah para perawi diketahui 

bagaimana cara perawi menerima dan menyampaikan hadits. Ada yang melihat atau mendengar, ada 

pula yang dengan tidak melalui perantaraan pancaindera, misalnya dengan lafaz diberitakan dan 

sebagainya. Disamping itu, dapat diketahui pula banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan 

hadits itu. 

Apabila jumlah yang meriwayatkan demikian banyak yang secara mudah dapat diketahui 

bahwa sekian banyak perawi itu tidak mungkin bersepakat untuk berdusta, maka penyampaian itu 

adalah secara mutawatir. 

Suatu hadits dapat dikatakan mutawatir apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

 Hadits yang diberitakan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan (daya 

tangkap) pancaindera. Artinya bahwa berita yang disampaikan itu benar-benar 

merupakan hasil pendengaran atau penglihatan perowi. Apabila berita itu merupakan 

hasil pemikiran semata atau rangkuman dari peristiwa-peristiwa yang lain dan yang 

semacamnya, dalam arti tidak merupakan hasil tanggapan pancaindera (tidak didengar 

atau dilihat) sendiri oleh pemberitanya, maka tidak dapat disebut hadits mutawatir 

walaupun rawi yang memberikan itu mencapai jumlah yang banyak. 

 Diriwayatkan oleh perowi yang banyak. 

 Bilangan para perawi mencapai suatu jumlah yang menurut adat mustahil mereka untuk 

berdusta. 

 Seimbang jumlah para perawi, sejak dalam thabaqat (lapisan/ tingkatan) pertama 

maupun thabaqat berikutnya. 

 

Para ulama membagi hadis mutawatir menjadi 3 macam, yaitu : 

 Mutawatir Lafdhi adalah hadits yang mutawatir lafadz dan maknanya. 

 Mutawatir Maknawi adalah hadits yang berlainan bunyi dan maknanya, tetapi dapat 

diambil makna yang umum. Jadi hadis mutawatir maknawi adalah hadis mutawatir 

yang para perawinya berbeda dalam menyusun redaksi hadis tersebut, namun terdapat 

persesuaian atau kesamaan dalam maknanya. 

 Mutawatir „Amali adalah sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama  

dan telah mutawatir di kalangan umat Islam. Bahwa Nabi SAW mengajarkannya atau 

menyuruhnya atas selain dari itu. Dari hal itu dapat dikatakan soal yang telah 

disepakati. 
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2) Hadits Ahad 

Dari segi bahasa kata “ahad” (tanpa madd) berarti satu. Maka khabar ahad adalah khabar 

(berita) yang diriwayatkan oleh satu orang perawi. 

Menurut Istilah ahli hadis, tarif hadis ahad antara lain adalah: 

“Suatu hadis (khabar) yang jumlah pemberitaannya tidak mencapai jumlah pemberita hadis 

mutawatir; baik pemberita itu seorang. dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang dan 

seterusnya, tetapi jumlah tersebut tidak memberi pengertian bahwa hadis tersebut masuk ke dalam 

hadis mutawatir” 

Pembagian hadits ahad terdiri dari 3 macam, yaitu: 

 Hadits  Masyhur,  masyhur  berasal  dari  kata  رهش    yang  berarti  نل عا    yang  berarti 

mengumumkan. Secara terminology hadits masyhur adalah: “Hadits yang diriwayatkan 

oleh tiga orang atau lebih (dalam suatu thabaqahnya) namun belum mencapai derajat 

mutawatir”. 

 Hadits Azis, menurut istilah hadis azis adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang 

meskipun hanya pada satu tingkatan (generasi) saja, kemudian setelah itu diriwayatkan 

oleh banyak orang. Jadi bisa saja sanad sebuah hadis „azis terdiri dari dua dua orang 

pada setiap generasi, atau hanya pada satu generasi dari sanad hadis itu yang terdiri dari 

dua orang, sedang pada generasi sesudahnya terdiri dari banyak orang. 

 Hadits Gharib, kata gharib secara bahasa merupakan bentuk sifat musyabbahah dari 

kata gharaba‟ yang berarti infrada (menyendiri). Juga bisa berarti jauh dari tanah 

airnya. Disamping itu juga bisa diartikan asing, pelik atau aneh. Dengan demikian 

hadits gharib dari segi bahasa adalah hadits yang aneh. Sedangkan dalam istilah Ilmu 

Hadis berarti : دحوا ورا  هت  ياور    ردف ب   اه ي   ن    yaitu hadis yang dalam meriwayat-kannya 

seoarang perawi menyendiri (tidak ada orang lain yang ikut meriwayatkannya). 

Definisi ini memungkinkan kesendirian seorang perawi baik pada setiap tingkatan 

sanad atau pada sebagian tingklatan sanad, bahkan mungkin hanya pada satu tingkatan 

sanad saja. 

Pembagian Hadis Berdasarkan Kualitas Sanad 

1) Hadits Shahih 

Kata shahih menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah dan yang 

sempurna. Para ulama biasa menyebut kata shahih ini sebagai lawan dari kata saqim (sakit). 

Maka kata hadiys shahih menurut bahasa, berarti hadits yang sah, hadits yang sehat atau 

hadits yang selamat. Secara terminologis, shahih didefinisikan oleh Ibn Shalah adalah “Hadits yang 

disandarkan kepada nabi SAW, yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan 
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dhabit hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak ber‟illat.” 

Dalam Hadits Shahih ada lima syarat yang harus dipenuhi yaitu: 

 Diriwayatakan oleh para perawi yang adil. 

 Kedhabitan para perawinya harus sempurna. 

 Antara satu sanad dengan sanad lainnya harus bersambung. 

 Tidak mengandung cacat atau „illat. 

 Matannya tidak janggal atau syad 

Para ulama ahli hadits membagi hadits shahih kepada dua bagian yaitu: hadis shahih 

lidzatihi dan hadis shahih lighairihi. 

 Hadits shahih lidzatihi ialah hadits shahih dengan sendirinya. Artimya ialah hadits shahih 

yang memiliki lima syarta kriteria, sebagaimana disebutkan pada persyaratan di atas. 

Dengan demikian, penyebutan hadits shahih lidzatihi dalam pemakaiannya sehari-hari pada 

dasarnya cukup dengan memakai sebutan hadits shahih, tanpa harus memberikan 

penambahan kata lidzatihi. 

 Hadits shahih lighairihi ialah hadits yang keshahihannya dibantu oleh adanya keterangan 

lain. hadits kategori ini pada mulanya memiliki kelemahan pada aspek kedhabitan perawinya 

(qalil adh-dhabit). Diantaranya perawinya ada yang kurang sempurna kedhabitannya, 

sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadits shahih. 

Baginya semula hanya sampai kepada derajat atau kategori hadits hasan li dzatih. 

2) Hadits Hasan 

Hadis Hasan adalah hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kurang kuat 

hapalannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung „illat dan tidak syadz. Dari definisi di atas 

menunjukkan bahwa hadis hasan itu sama dengan hadis shahih, perbedaannya hanya pada tingkat 

kedlabithan perowinya berada di bawah hadis shahih. 

Persyaratan Hadis Hasan ada lima yaitu: 

 Para perawi-nya adil. 

 Ke-dhabit-an perawi-nya dibawah perawi hadits shahih. 

 Sanad-sanadnya bersambung. 

 Tidak terdapat kejanggalan atau syadz, dan 

 Tidak mengandung „illat. 

Adapun pembagian Hadis Hasan ada dua macam yaiut: 
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 Hasan li dzatih Yang dimaksud dengan hadits hasan li dzatih ialah hadits hasan dengan 

sendirinya, yakni hadits yang telah memenuhi persyaratan hadits hasan yang lima, yang 

mengacu pada definisi al Asqalani di atas. 

 Hasan li gharih Hadits hasan li ghairih ialah hadits hasan bukan dengan sendirinya, artinya 

hadits yang menduduki kualitas hasan karena dibantu oleh keterangan lain baik adanya 

syahid maupun muttabi‟. 

3) Hadits Dhaif 

Kata ي ف ضع menurut bahasa berarti yang lemah sebagai lawan kata dari ق ىي (yang kuat). 

Sebagai lawan kata dari shahih kata dha‟if juga berarti س ق ين (yang sakit). Maka sebutan hadits 

dha‟if, secara bahasa berarti hadits yang lemah, yang sakit atau yang tidak kuat. Sedangkan 

pengertian hadis dlaif secara istilah adalah hadits yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-

syarat hadits Shahih atau hadits Hasan, atau hadis yang tidak ada padanya sifat-sifat hadis shahih dan 

hadis hasan.11 Hadits Dhaif merupakan hadits Mardud yaitu hadits yang tidak diterima oleh para 

ulama hadits untuk dijadikan dasar hukum. 

Hadis daif terbagi menjadi beberapa macam, yaitu : 

 Dhaif disebabkan adanya kekurangan pada rawinya baik tentang keadilan maupun 

hafalannya, 

 Dhaif disebabkan sanadnya tidak bersambung, 

 Dha‟if dari sudut sandaran matan-nya. 

c. Ijtihad 

Pengertian Ijtihad 

Ijtihad berasal dari bahasa Arab yang berarti ‟mengerahkan kemampuan”. Kata tersebut 

kemudian berkembang menjadi bahasa hukum Islam yang menunjuk pada upaya maksimal dalam 

rangka memperoleh ketetapan hukum berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam, Alquran dan 

sunnah/hadis. Dengan demikian, ijtihad lebih merupakan sebuah metode pengambilan ketetapan 

hukum mengenai masalah-masalah tertentu yang berkemabang di masyarakat, yang dilakukan 

dengan mengacu pada Alquran dan sunnah atau hadis. Seperti halnya sunnah atau hadis, seperti akan 

dijelaskan kemudian, ijtihad sebagai satu metode pengambilan hukum juga mengenai perkembangan 

sejalan dengan persoalan-persoalan baru yang terus berkembang dikalangan Muslim.12 

Pada periode Islam awal istilah ijtihad memiliki pengertian yang lebih sempit dan khusus, 

yakni berarti pertimbangan yang bijaksana atau pendapat seorang ahli atau ulama. Selama ini, cerita 

mengenai keputusan khalifah Umar tentang waktu buka puasa dipahami sebagai awal mula istilah 

ijtihad digunakan. Umar mengumumkan bahwa waktu berbuka telah tiba, karena matahari telah 
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terbenam. Namun setelah beberapa saat, ia diberi tahu bahwa matahari terlihat kembali di ufuk barat. 

Berdasarkan hal ini diceritakan bahwa ia berkata : „‟ kami sudah berijtihad (qad ijtihadna) „‟. 

Dengan ungkapan lain, Umar berkata bahwa ia telah mengeluarkan satu kebijaksanaan yang 

didasarkan pada pertimbangan yang rasional. Oleh karena itu dalam periode awal sejarah hukum 

Islam pertimbangan pendapat pribadi ra‟y, diakui merupakan sarana utama pelaksanaan ijtihad. 

Penting dijelaskan, dikalangan masyarakat Arab saat itu istilah ra‟y memang mengacu pada 

pendapat yang diketengahkan oleh seorang pribadi tertentu, yang dianggap sebagai orang yang 

bijaksana dan berpengaruh dalam masyarakat. Oleh karena itu, bangsa Arab memiliki satu istilah 

khusus untuk mereka yang dikenal memiliki persepsi mental dan pertimbangan yang bijaksana, dzu 

„I-ray, khususnya dalam memberitakan pengutusan hukum atas persoalan-persoalan yang 

berkembang dimasyarakat. Kemudian istilah dzu „I- ray dipertentangkan dengan isttilah mufannad, 

sebutan yang dialamatkan kepada mereka yang dikenal memilki kelemahan dalam pertimbangan dan 

tidak bijaksana dalam berfikir. 

Sejalan dengan semakin kompleks persoalan-persoalan baru yang muncul dimasyarakat 

muslim, ijtihad selanjutnya mememerlukan cara pelaksananaan yang lebih sistematis ketimbang 

ra‟y yang cenderung memberi kebebasan besar dalam proses produksi hukum. Selanjutnya 

sistematis penalaran individual dikenal dengan istilah qiyas, yakni perbandingan antara dua hal yang 

sejajar karena keserupaannya untuk mengahasilkan suatu keputusan hukum. Dalam qiyas, ijtihad 

diarahkan untuk memahami persoalan yang hendak dipecahkan dan menemukan alasan hukum 

diberikan pada masalah-masalah yang memiliki persamaan „illat, dan pada saat yang sama mengec 

ualaikan masalah-masalah hukum yng tidak memiliki „illat yng serupa. 

Penggunaan qiyas sebagai saran melakukan ijtihad pada awalnya secara sederhana. 

Kesejajaran dan persamaan „illat antara dua kasus hukum sudah dianggap memadai untuk 

melakukan ijtihad dengan cara qiyas lebih dikalangan masyarakat madinah, yang memiliki akses 

lebih besar terhadap preseden-preseden dari masa nabi Muhammad, penggunaan qiyas dalam 

memutuskan satu masalah hukum di lakukan dengan mudah, tanpa harus memenuhi kriteria yang 

sangat kompleks seperti pada masamasa kemudian, khususnya masa dan setelah Iman al-Syafi‟I, 

seorang ahli hukum Islam dan pendiri mazhab syafi‟i. Menurut al-syafi‟I qiyas harus dilakukan 

dengan seperangkat ketentuan yang ketat, seperti harus berpegang pada nashsh-nashsh Alquran 

dengan menimalisir penggunaan rasio, ra‟y, harus bertolak dari satu landasan yang orisinal dan 

independen, bukan pada satu kesimpulan yang diturunkan secara analogis; dan hanya bisa di 

lakukan pada dua masalah hukum dari tradisi masyarakat dalam periode yang sama. 

 

Dengan demikian qiyas oleh syafi‟I dipahami bidang cakupan sangat terbatas jika 

dibandingkan dengan ra‟y, karena dalam ra‟y penekanan diberikan pada situasi actual, sementara 

pada qiyas penekanannya pada analogi yang abstrak. Kemudian alsyafi‟I menetapkan keriteria bagi 

mereka yang menggunakan qiyas, yang tampak sangat menekankan penguasaan pada kaidah hukum 
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nashsh-nashsh al quran dibanding masalah- masalah actual dimasyarakat yang menjadi sasaran 

pelaksanaan qiyas, seperti ungkapan perintah, amr dalam al quran, nasikh dan mansukh hal-hal lain 

yang berkaitan dengan pemahaman terhadap makna teks teks Alquran. Oleh kerena itu, bagi al 

syafi‟I keputusan hukum dengan qiyas ditempatkan pada tingkat lebih rendah daripada putusan yang 

dilakukan berdasarkan Alquran dan sunnah. 

Satu cara lain dalam pelaksanaan ijtihad adalah istihsan. Dibanding dua cara yang telah 

dijelaskan diatas, ra‟y dan qiyas, istihsan tampak lebih mendekati cara-cara yang dilakukan dalam 

ra‟y. Dalam istihsan, putusan hukum dilakukan dengan mengacu pada hukum yang sudah mapan 

dalam suatu keadaan tertentu di masyarakat, atau bisa pula disebut dengan tradisi (atsar). Dalam hal 

ini pelaksanaan istihsan sangat mensyaratkan pengunaan penalaran secara mutlak, bukan analogi 

seperti pada qiyas, terhadap kondisi kehidupan masyarakat bersangkutan. Sehingga, hukum yang 

diberlakukan bisa benar-benar dengan kebutuhan dasar dan berfungsi efektif bagi masyarakat. Hal ini 

sesuai dengan makna dasar kata istihsan, yang berasal dari kata bahasa Arab istahana berarti 

„‟memilih yang terbaik”. 

Legalisasi ijtihad paling tidak sebagaimana yang pernah dikatakan Rasulullah SAW, 

„‟apabila seorang hakim dalam menetapkan hukum menggunakan ijtihad dan ijtihadnya benar, maka 

baginya mendapat dua pahala. Tetapi apabila seseorang berijtihad dan ijtihadnya salah maka baginya 

satu pahala „‟(HR.Bukhari dan Muslim). Kemudian kisah gubernur Yaman Muadz bin Jabal ketika 

ditanya rasulullah saw, dengan apa dia menghukumi seandainya ada persoalan tidak secara eksplisit 

tidak ada dalam Alquran dan Sunnah. Muadz bin Jabal menjawab dengan berijtihad atas keduanya 

(Alquran dan Sunnah) dengan menggunakan pemikirannya. Rasulullah mengatakan Maha Suci Allah 

yang telah memberikan bimbingan kepada utusan RasulNya dengan suatu sikap yang sesuai dengan 

RasulNya„‟. Dengan kedua dasar ini paling tidak dapat menguatakan perlunya ijtihad- ijtihad di 

masyarakatkan dalam setiap pengambilan keputusan syariah yang berada diluar tekstual Alquran dan 

Hadits. Namun yang harus menjadi catatan bahwa tidak setiap individu mampu melakukan ijtihad 

atau melakukan konsesnsus, selain mereka yang memiliki otoritas keilmuan dibidangnya. Seperti di 

Indonesia banyak hasil-hasil ijma MUI yang sudah dibukukan yang merupakan sebagian hasil ijma‟ 

dalam berijtihad para ulama di tanah air kita yang berusaha untuk mengakomodasi kebutuhan 

ketentuan hukum umat muslim ditanah air kita. 

 

Kedudukan dan Hukum Ijtihad 

Ijtihad menurut ulama ushul merupakan pokok syari‟at yang ditetapkan oleh Allah AWT 

dan rasul-Nya, dan dapat diketahui melalui kitabnya, Alquran dan al-Sunnah. 

Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab dengan benar agar engkau 

menetapkan di antara manusia dengan jalan yang telah ditunjukkan oleh Alloh 

kepadamu. (An Nissa‟ :105) 
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”Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, 

agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan 

janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang 

berkhianat.” 

Ayat ini menunjukan ketetapan ijtihad dengan jalan menetapkan hukum melalui Alquran dan 

al-Sunnah. Cara seperti ini, menurut para ulama adalah ijtihad dengan jalan qiyas, yaitu 

menyamakan ketentuan hukum yang sudah ada ketetapannya di dalam nash dengan kasus yang 

terjadi yang belum ada ketentuanya hukumnya dengan melihat persamaan illat di antara keduanya. 

Sementara ketentuan ijtihad dari al-Sunnah sebagaimana yang dikutip oleh Imam Asy- 

Syafi‟iy di dalam kitabnya Al-Risalah. Beliau meriwayatkan dengan sanad yang berasal dari Amr 

bin Ash yang mendengar dari Rasulullah saw bersabda: 

“Apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan ijtihad di dalam hal itu, kemudian ia benar 

maka ia mendapatkan dua pahala, akan tetapi apabila ia menetapkan hukum, berijtihad dan ia salah as 

mendapatkan satu pahala saja”. 

Dari ayat dan hadis di atas, dapat difahami bahwa ijtihad merupakan suatu hal yang harus 

dilakukan oleh seorang mujtahid dalam setiap zaman dalam rangka untuk menjawab persoalan yang 

terus berkembang. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa tidak boleh adanya kekosongan mujtahid 

dalam setiap zaman yang mana mereka itu menjelaskan hukum-hukum Allah SWT. Pendapat ini 

juga dikuatkan oleh Imam al- Syatibi.Menurut Syeikh Muhammad Khudlari Bik dalam kitabnya 

Ushul Al-Fiqh, bahwa hukum ijtihad itu dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu : 

1) Wajib „Ain, yaitu bagi seseorang yang ditanya tentang sesuatu masalah dan masalah itu akan 

hilang sebelum hukumnya diketahui. Atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa yang ia sendiri 

juga ingin mengetahui hukumnya. 

2) Wajib kifayah, yaitu apabila seseorang ditanya tentang sesuatu dan sesuatu itu tidak hilang 

sebelum diketahui hukumnya, sedangkan selain dia masih ada mujtahid lain. Apabila seorang 

mujtahid telah menyelesaikan dan menetapkan hukum sesuatu tersebut, maka kewajiban 

mujtahid yang lain telah gugur. Namun bila tak seorang pun mujtahid melakukan ijtihadnya, 

maka dosalah semua mujtahid tersebut. 

3) Sunnah, yaitu ijtihad terhadap suatu masalah atau peristiwa yang belum terjadi. 

 

Syarat dan Tingkatan Mujtahid 

Ijtihad merupakan tugas besar dan berat bagi seorang mujthid. Oleh karena itu para ulama 

ushul menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan 

ijtihad, baik syarat-syarat yang menyangkut pribadi maupun syarat-syarat keilmuan yang harus 

dimilikinya. 

Menurut Abdul hamid Hakim bahwa seorang mujtahid harus memenuhi empat syarat ijtihad, 
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yaitu: 

1) Mempunyai pengetahuan yang cukup (alim) tentang al-kitab dan al-Sunnah. 

2) Mempunyai kemampuan berbahasa Arab yang memadai, sehingga mampu 

menafsirkan kata-kata yang asing (gharib) dari Alquran dan sunnah. 

3) Menguasai ilmu ushul fiqh 

4) Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang nasikh dan mansukh. 

Tanpa memenuhi persyaratan tersebut, maka sesorang tidak dapat dikategorikan sebagai 

mujtahid yang berhak melakukan ijtihad. Ulama mujtahid menurut ahli ushul dibedakan tingkatanya 

tergantung pada aktivitas ijtihad yang dilakukanya.14 

Alquran menurut istilah adalah “Kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada 

“pungkasan” para nabi dan rasul (Nabi Muhammad SAW) dengan perantaran malaikat Jibril AS, 

yang tertulis pada mashahif, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, yang membacanya dinilai 

sebagai ibadah yang diawali dengan surah al-Fatihah dan ditutup dengan surat an-Naas. 

Hadits ialah suatu perkataan atau berita. Hadits ialah suatu perkataan, informasi dari 

Rasulullah SAW. Sedangkan al-Sunnah merupakan jalan hidup yang dilewati atau di jalani atau 

suatu yang telah dibiasakan. Sunnah Rasul ialah yang biasa dijalankan dalam kebiasaan hidup 

Rasulullah berupa seperti perkataan dan perbuatan serta persetujuan Rasul. 

Ijtihad merupakan sebuah metode pengambilan ketetapan hukum mengenai masalah- 

masalah tertentu yang berkemabang di masyarakat, yang dilakukan dengan mengacu pada Alquran 

dan sunnah atau hadis. 
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BAB XII  

METODE PENCAIRAN HADITS 

 

Bagi kaum Muslimin, hadits diyakini sebagai sumber hukum pokok setelah al-Qur‟an. 

Ia adalah salah satu sumber tasyri‟ penting dalam Islam. Urgensinya semakin nyata melalui 

fungsi-fungsi yang dijalankannya sebagai penjelas dan penafsir al-Qur‟an, bahkan juga sebagai 

penetap hukum yang independen sebagaimana al-Qur‟an sendiri. Ini terkait dengan tugas 

Rasulullah S A W sebagai pembawa risalah dan sekaligus menjelaskan apa yang terkandung di 

dalamnya. Berdasarkan hal ini umat Islam meyakini bahwa al-Qur‟an dan hadits merupakan 

sumber hukum Islam yang tidak bisa dipisahkan dalam kepentingan istidlal dan dipandang 

sebagai sumber pokok yang satu, yaitu nash. Keduanya saling menopang secara sempurna dalam 

menjelaskan syari'ah. 

Dalam konteks ini Imam Syatibi berkata: "Di dalam istinbath hukum, tidak seyogyanya 

hanya membatasi dengan memakai dalil al-Qur‟an saja, tanpa memperhatikan penjabaran 

(syarah) dan penjelasan (bayan), yaitu al-Hadits. Sebab di dalam al-Qur‟an terdapat banyak 

hal-hal yang masih global seperti keterangan tentang shalat, zakat, haji, puasa dan lain 

sebagainya, sehingga tidak ada jalan lain kecuali menengok keterangan hadits."1Kendati 

demikian, keberadaan hadits dalam proses kodifikasinya sangat berbeda dengan al-Quran yang 

sejak awal mendapat perhatian secara khusus, baik dari Rasulullah SAW maupun para sahabat, 

berkaitan dengan penulisannya. Bahkan secara resmi kodifikasi itu kemudian dilakukan sejak 

masa khalifah Abu Bakar al-Shiddiq yang dilanjutkan dengan Utsman bin Affan yang 

waktunya relatif dekat dengan masa Rasulullah.un hal itu bukan berarti Rasulullah tidak punya 

kepedulian terhadap hadits. Beliau secara khusus telah memberikan anjuran untuk menghafalkan 

al- Hadits serta menyampaikannya pada orang lain sebagaimana sabdanya; "Semoga Allah 

memperindah wajah orang yang mendengar perkataan dariku lalu menghafalkannya serta 

menyampaikannya (pada orang lain) 

Demikian juga para sahabat selalu punya perhatian besar terhadap setiap peristiwa yang 

mereka alami bersama Rasulullah. Peristiwa-persitiwa tersebut secara otomatis akan terekam 

dalam ingatan mereka tanpa harus dicatat. Ini karena para sahabat terlibat dalam berbagai 

peristiwa tersebut. Selain itu tradisi menghafal ketika itu merupakan tradisi yang sangat melekat 

kuat sehingga banyak kejadian-kejadian terekam dalam bentuk hafalan. Meski para sahabat 

menerima hadits dari Rasul SAW dengan jalan menghafal, bukan berarti hadits yang diterima 

tersebut tidak ditulis oleh mereka. Banyak riwayat yang sampai kepada kita bahwa di antara 

beberapa sahabat ada yang memiliki catatan-catatan hadits. 

 

A. Definisi Metode Pencarian Hadis 
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Kata takhrij berasal dari kata berasal dari kata "kharaja" yang artinya nampak dari 

tempatnya, atau keadaannya, dan terpisah, dan kelihatan. Demikian juga kata "alikhraj" yang artinya 

menampakkan dan memperlihatkannya. Dan "al- makhraj" artinya artinya tempat keluar; dan 

akhrajal-hadis wa kharrajahu artinya menampakkan dan memperlihatkan hadis kepada orang 

dengan menjelaskan tempat keluarnya (asal-usulnya). Sedangkan secara terminologi, takhrij berarti 

“Mengembalikan (menelusuri kembali ke asalnya) hadis-hadis yang terdapat di dalam berbagai kitab 

yang tidak memakai sanad kepada kitab-kitab musnad, baik disertai dengan pembicaraan tentang 

status hadis-hadis tersebut dari segi sahih atau daif, ditolak atau diterima, dan penjelasan tentang 

kemungkinan illat yang ada padanya, atau hanya sekadar mengembalikannya kepada kitab-kitab asal 

(sumbernya)nya.” Syuhudi Ismail mendefinisikan takhrij dengan “penelusuran atau pencarian 

hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber 

itu dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadis yang bersangkutan.” Bila merujuk pada 

pemaknaan yang disampaikan oleh para ahli hadis, bolehlah didefinisikan secara sederhana bahwa 

takhrij adalah kegiatan atau usaha mempertemukan matan hadis dengan sanadnya. Adapun terkait 

dengan penjelasan kualifikasi hadis bukanlah tugas pokok kerja takhrij. 

Secara  etimologi  kata  “takhrīj”  berasal  dari  akar  kata:  اجروخ جرخي   جرخ    mendapat  

tambahan  tasydīd  syiddah  pada  ra  (‘ain  fi’il)  menjadi:     جرخي رجخ   اجيرخت  yang berarti 

menampakkan, mengeluarkan,  menerbitkan, menyebutkan dan menumbuhkan. Maksudnya 

menampakkan sesuatu yang tidak atau sesuatu yang masih tersembunyi, tidak kelihatan dan masih 

samar. Penampakan dan pengeluaran disini tidak mesti berbentuk fisik yang konkrit, tetapi 

mencakup non fisik yang hanya memerlukan tenaga dan pikiran seperti makna kata جرختسإ  yang 

diartikan istinbāt} yang berarti   mengeluarkan   hukum dari   nash/teks Alquran dan hadis. Menurut 

istilah dan yang biasa dipakai oleh ulama hadis, kata takhrij mempunyai beberapa arti yakni:2 

 Mengemukakan hadis kepada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya dalam 

sanad yang telah menyampaikan hadis itu dengan metode periwayatan yang mereka tempuh. 

Misalnya Imam al-Bukhari dengan kitab sahihnya. 

 Ulama hadis mengemukakan berbagai hadis yang telah dikemukakan oleh para guru hadis, 

atau berbagai kitab yang susunannya dikemukakan berdasarkan riwayatnya sendiri atau 

riwayat para gurunya atau riwayat temannya atau orang lain dengan menerangkan 

periwayatannya dari para penyusun kitab yang dijadikan sumber pengambilan. Misalnya 

Imam al- Baihaqi yang telah banyak mengambil hadis dari kitab al-Sunan yang disusun oleh 

Abu al-Hasan al-Basri, lalu al-Baihaqi mengemukakan sanad- nya sendiri. 

 Menunjukkan asal-usul hadis dan mengemukakah sumber pengambilannya dari berbagai 

kitab hadis yang disusun oleh mukharij-nya langsung. Misalnya Bulug> hul Mara>m 

susunan Ibnu Hajar al-Asqalani. 

 Mengemukakan hadis berdasarkan sumbernya atau berbagai sumbernya, yakni kitab-kitab 
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hadis yang di dalamnya disertakan metode periwayatan serta diterangkan keadaan para 

periwayatnya dan kualitas hadisnya. Misalnya Ihya>’ Ulum al-Di>n susunan Imam al-

Ghazali. 

 Menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadis pada sumbernya yang asli. Yang dimaksud 

dalam hal ini adalah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli 

dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap matan 

dan sanad hadis yang bersangkutan. Misalnya Miftah Kunuz al-Sunah. 

 

B. Latar Belakang Munculnya Takhrīj al-Hadis sebagai cabang ilmu hadis 

 

Cabang Ilmu HadisTelah paparkan sebelumnya bahwa, hadis yang sampai kepada kita telah 

melalui proses sejarah yang sangat panjang. Dalam proses sejarahnya terjadi berbagai kemungkinan 

penyimpangan dan distorsi makna terhadap hadis dan ilmu hadisitu sendiri. Berangkat dari 

kenyataan tersebut, maka sebagai upayamengembangkan pemikiran tentang hadis ialah dengan 

mengadakan penelitian.3 Pada zaman Nabi saw. penelitian terhadap hadis belum dilakukan. Padahal, 

fakta sejarah membuktikan bahwa penulisan hadis-hadis sudah terealisasi ketika itu.4 Di antara 

sahabat yang sudah menulis hadis, misalnya; Abdullah ibn ‘Amr (w.65 H.), Abdullah ibn Mas‘ūd 

(w.68 H.), dan lain-lain.5 Belum diadakannya penelitian hadis pada masa Nabi saw. dilatarbelakangi 

adanya jaminan atas keotentikan hadis itu sendiri. Sejak wafatnya Nabi saw. (11 H. / 632 M.), 

penulisan dan periwayatan hadis tetap dilanjutkan oleh para sahabat dan tabi’in.6 Dalam kaitan ini; 

khusus pada zaman kekhalifahan Abū Bakar al-Shiddiq (632-634 M.) dan ‘Umar bin al-Khaththab 

(634-644 M.) periwayatan hadis dilakukan dengan sangat hati-hati. Setiap sahabat yang hendak 

meriwayatkan hadis oleh Abu Bakar dan ‘Umar meminta untuk menghadirkan saksi atau 

mengucapkan sumpah pada masa ke Khalifahan Ali bin Abi Thalib. Itupun periwayatannya sangat 

dibatasi dan sahabatsahabat yang boleh meriwayatkan hadis hanya dari orang-orang tertentu saja. 

Demikian dilakukan agar terhindar dari tercampur aduknya riwayat-riwayat Alquran dengan 

Hadis.7 Dari sini dapatmdiketahui, bahwa kedua khalifah inilah yang mula-mula meletakkan undang-

undang periwayatan hadis. Pada masa kekhalifahan Usman bin Affan (644-656 M.) danAli bin Abi 

Thalib (656-661 M.), periwayatan hadis semakindikurangi, karena fokus perhatian utama di masa ini 

adalah; penulisan dan pemeliharaan Alquran.61 Tetapi, di akhirkekhalifahan Ali, tampil sekelompok 

mayoritas orang-orang muslim memalsuka hadis.8 Munculnya pemalsuan hadis, dilatar belakangi 

terpecahnya umat Islam ke dalam beberapa kelompok. Mereka meriwayatkan hadis-hadis sesuai ke-

pentingan kelompoknya masing-masing dan yang mula-mula tampil memalsukan hadis adalah 

kaum Syi’ah.9 Karena itu, Ali mengharuskan periwayat melakukan sumpah, karena tidak semua hadis 

memiliki saksi (syahid) dari periwayat lain 

 



146  

C. Metode Takhrij Hadis 

Dalam takhrij hadis ada beberapa macam metode yang digunakan yang diringkas dengan mengambil 

pokok-pokoknya sebagai berikut: 

1. Takhrij berdasarkan Perawi Hadis dari Sahabat. 

Metode ini digunakan jika kita mengetahui nama sahabat yang meriwayatkan hadis yang 

akan ditakhrij. Jika tidak diketahui nama shahabat yang meriwayatkannya tentu tidak dapat 

dilakukan takhrij dengan metode ini. Untuk mengaplikasikan metode ini diperlukan tiga kitab yang 

dapat membantu. Kitab- kitab berikut disusun berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkan hadis 

yaitu: 

a. Al-Masanid (musnad-musnad). Dalam kitab ini disebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh 

setiap sahabat secara tersendiri. Selama kita sudah mengetahui nama sahabat yang 

meriwayatkan hadis, maka kita mencari hadis tersebut dalam kitab ini sehingga mendapatkan 

petunjuk dalam satu musnad dari kumpulan musnad tersebut. 

b. Al-Ma`ajim (mu`jam-mu`jam). Susunan hadis di dalamnya berdasarkan urutan musnad 

para sahabat atau syuyukh (guru-guru) sesuai huruf kamus hijaiyah. Dengan mengetahui nama 

sahabat dapat memudahkan untuk merujuk hadisnya. 

c. Kitab-kitab Al-Atraf. Kebanyakan kitab al-atraf disusun berdasarkan musnadmusnad para 

sahabat dengan urutan nama mereka sesuai huruf kamus. 

d. Metode ini adalah bahwa proses takhrij dapat dipersingkat Akan tetapi, kelemahannya 

adalah ia tidak dapat digunakan dengan baik, apabila nama perawi yang hendak diteliti itu 

tidak diketahui. 

 

2. Takhrij berdasarkan permulaan lafadz hadis 

a. Takhrij dengan kata (bi al-lafz}) Metode takhrij pertama in penelusuran hadis melalui kata/lafal 

matn hadis baik dari permulaan, pertengahan, dan atau akhiran. Kamus yang diperlukan metode 

takhrij ini salah satunya yang paling mudah adalah kamus al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz} 

al-Hadith Al-Nabawi yang disusun oleh AJ. Wensinck dan kawan-kawannya sebanyak 8 jilid. 

Maksud takhrij dengan kata adalah takhrij dengan kata benda (isim) atau kata kerja (fi’il) bukan 

kata sambung (huruf) dalam bahasa arab yang mempunyai asal akar kata  huruf. Kata itu 

diambil dari salah satu bagian dari teks hadis yang mana saja selain kata sambung, kemudian 

dicari akar kata asal dalam bahasa arab yang hanya3 huruf yang disebut fi’il thulathi. Dari Abu 

Hurairah ra bahwa Rasulullah Saw bersabda, “(Ukuranorang yang kuat (perkasa) itu bukanlah 

dari kekuatan orang itu dalaberkelahi, tetapi yang disebut sebagai orang yang kuat adalah orang 

yang mampu menguasai dirinya tatkala dia marah”. Cara takhrij hadis menggunakan metode 

ini di bantu dengan 
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 Kitab kitab yang berisi hadis-hadis yang dikenal oleh orang banyak, misalnya; ad- 

Durar al Muntatsirah fῑ al-Ahadis al-Musytaharah, karya as- Suyuthi; al-La’ali al- Mansrah fi 

al-Ahadis al-Masyhurah, karya Ibnu Hajar;. 

 al-Maqasid al-Hasanah fi Bayani Kasirin min al-Ahadis al-Musytahirah ‘ala’ alAlsinah, 

karya as-Sakhawi. 

 Kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan huruf kamus, misalnya; al-Jami’ asSaghir min 

al-Ahadis al-Basyir an-Nazir, karya as-Suyuti. 

 Petunjuk dan indeks yang disusun para ulama untuk kitab-kitab tertentu, misalnya; Miftah 

as-Sahihain, karya at-Tauqadi; Miftah at-Tartib li Ahādisi Tarikh al-Khatib, karya Sayyid 

Ahmad al-Ghumari; al-Bughiyyah fi Tartib al- Ahadis sahih Muslim, karya Muhammad 

Fuad Abdul Baqi, Miftah Muwatta’ Malik, karya Muhammad Fuad Abdul Bagi juga 

b. Takhrij dengan tema (bi al-mawdu’i) Arti takhrij kedua ini adalah penelusuran hadis yang 

berdasarkan pada topic, misalnya bab al-Nikah, al-Salat dan lain lain. Salah satu kamus hadis 

tematik adalah adalah Miftah Kunuz al-Sunnah oleh Dr. fuad Abdul Baqi, terjemahan dari 

aslinya bahasa Inggris A Handbook Of Early Muhammad karya AJ. Wesinck pula.11 Bila 

menggunakan metode ini seorang peneliti sudah harus mengetahui tema/topik hadis yang dikaji. 

Dalam kitab Miftah Kunuz As-Sunnah, AJ. Wensinck mencantumkan 14 kitab hadis yang terkenal 

yakni; sahih Bukhari, Ṣahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Jami’ al-Tirmizi, Sunan an-Nasa’i, 

Sunan Ibnu Majah, Muwatta’ Malik, Musnad Ahmad, Musnad Abi Dawud ath-Thayalisi, Sunan ad-

Darimi, Musnad Zaid bin Ali, Sirah Ibnu Hisyam, Magazi al-Waqidi, dan Ṭabaqat Ibnu Sa’ad.12 

Dalam menyusun kitab ini Vensink menghabiskan waktu selama 10 tahun, kemudian diterjemahkan 

ke dalam bahasa Arab dan diedarkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi yang menghabiskan waktu 

untuk itu selama 4 tahun. Dari keterangan di atas jelaslah bahwa takhrij dengan metode ini sangat 

tergantung kepada pengetahuan terhadap tema hadis. Untuk itu seorang mukharrij harus memiliki 

beberapa pengetahuan tentang kajian Islam secara umum dan kajian fikih secara khusus Kelebihan 

metode ini adalah hanya menuntut pengetahuan akan kandungan hadis, tanpa memerlukan 

pengetahuan tentang lafad pertamanya. Akan tetapi metode ini juga memiliki berbagai kelemahan, 

terutama apabila kandungan hadis sulit disimpulkan oleh seorang peneliti, sehingga dia tidak dapat 

menentukan temanya, maka metode ini tidak mungkin diterapkan. 

c. Takhrij dengan permulaan matn (bi awwal al-matn) 

Takhrij menggunakan permulaan matn dari segi hurufnya, misalnya awal suatu matn dimulai 

dengan huruf mim maka dicari pada bab mim, jika diawali dengan huruf ba maka dicari pada bab ba 

dan seterusnya. Takhrij seperti ini diantaranya dengan menggunakan kitab Al-Jami’ Al-Saghir atau 

al-Jami’ al-Kabir karangan Al-Suyuti dan Mu’jamal-Jami’ al-Usu fi Ahadith al-Rasul, karya Ibn al- 

Athir.7 Kitab yang berdasarkan metode ini di antaranya adalah kitab Al-Mu`jam Al-Mufahras lῑ 

Alfaz Al-Hadis An-Nabawi, karya AJ. Wensinck, seorang orientalis berkebangsaan Belanda 
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(meninggal 1939 M). Kitab ini mengumpulkan  hadis-hadis yang terdapat di dalam Sembilan 

kitab induk hadis sebagaimana yaitu: Ṣaḥiḥ al-Bukhari, Sahiḥ Muslim, Sunan Turmizi, Sunan Abu 

Daud, Sunan Nasa’i, Sunan Ibn Majah, Sunan Darimi, Muwatta’ malik, dan Musnad Imam Aḥmad. 

Penggunaan metode ini dalam mentakhrij suatu hadis dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-

langkah sebagai berikut: Pertama, menentukan kata kuncinya yaitu kata yang akan dipergunakan 

sebagai alat untuk mencari hadis. Sebaiknya kata kunci yang dipilih adalah kata yang jarang 

dipakai, karena semakin bertambah asing kata tersebut akan semakin mudah proses pencarian 

hadis. Setelah itu, kata tersebut dikembalikan kepada bentuk dasarnya. Dan berdasarkan bentuk dasar 

tersebut dicarilah kata- kata itu di dalam kitab Mu’jam menurut urutannya secara abjad (huruf 

hijaiyah). Kedua, mencari bentuk kata kunci tadi sebagaimana yang terdapat di dalam hadis yang 

akan kita temukan melalui Mu’jam ini.13 

Di bawah kata kunci tersebut akan ditemukan hadis yang sedang dicari dalam bentuk 

potongan-potongan hadis (tidak lengkap). Mengiringi hadis tersebut turut dicantumkan kitab- kitab 

yang menjadi sumber hadis itu yang dituliskan dalm bentuk kode-kode sebagaimana yang telah 

dijelaskan di atas. Ini memiliki beberapa kelebihan yaitu mempercepat pencarian hadis dan 

memungkinkan pencarian hadis melalui kata-kata apa saja yang terdapat dalam matan hadis. 

Sedangkan kelemahan metode ini adalah terkadang suatu hadis tidak didapatkan dengan satu kata 

sehingga orang yang mencarinya harus menggunakan kata-kata lain. 

 

d. Takhrij melalui sanad pertama (bi al-rawi al-a’la) 

Takhrij ini menelusuri hadis melalui sanad yang pertama atau yang paling atas yakni para 

sahabat (hadis muttasil) atau tabi’in (dalam hadis mursal). Berarti peneliti harus mengetahui terlebih 

dahulu siapa sanadnya dikalangan sahabat atau tabi’in, kemudian dicari dalam kitab Musnad atau 

Al-Atraf 

e. Takhrij dengan sifat (bi al-sifah) 

Telah banyak disebutkan sebagaimana pembahasan diatas tentang metode takhrij. Seseorang 

dapat memilih metode mana yang tepat untuk ditentukannya sesuai dengan kondisi orang tersebut. 

Jika suatu hadis sudah dapat diketahui sifatnya, misalnya Mawdu Sahih, Qudsi, Mursal, dan lain-

lain   sebaiknya   di- takhrij melalui kitab-kita yang telah menghimpun sifat-sifat tersebut14. Misalnya 

hadis sahih akan lebih mudah di-takhrij melalui kitab-kitab himpunan hadis sahih seperti Sahih 

Bukhari atau Sahih Muslim. 

 

D. Tujuan Takhrij Hadis 

Mengetahui takhrīj dan metodenya adalah sesuatu yang sangat urgen, khususnya bagi 

seseorang yang bergelut dalam penelitian hadis. Karena dengan mengetahui takhrīj secara utuh dan 
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menyeluruh seorang peneliti mampu melacak hadis sampai kepada sumber aslinya. Untuk itu, tujuan 

takhrīj dalam kaitannya dengan penelitian hadis, secara sederhana dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

a. Suatu hadis akan sangat sulit diteliti status dan kualitasnya bila terlebih dahulu tidak diketahui 

sumbernya. Tanpa kegiatan takhrīj terlebih dahulu, maka sulit mengetahui, sanad dan matn yang 

terkandung dalam hadis yang dimaksud. Tetapi, dengan adanya takhrīj maka susunan sanad dan 

redaksi matn dapat diketahui. Khususnya, sumber pengambilannya dan susunan sanad serta matn 

hadis yang bersangkutan. Karena itu, tujuantakhrīj dalam hal ini adalah; untuk 

 mengetahui asal-usul hadis atau sumber rujukan hadis; 

 mengetahui asal usul periwayat yang tergabung dalam susunan sanad; dan 

 mengetahui matn berbagai pernyataan yang terkandung dalammatn hadis. 

b. Perlu diketahui bahwa salah satu rangkaian penelitian hadis adalah kritik atau penilaian 

terhadap sanad (naqd al-sanad) dan matn (naqd al-matn). Pada aspek sanad, kemungkinan 

hadis yang diteliti memiliki lebih dari satu sanad. Mungkin saja, salah satu sanad hadis itu 

berkualitas dha‘īf, sedang yang lainnya berkualitas shahīh. Untuk dapat menentukan sanad 

berkualitas dha‘īf dan berkualitas shahīh, maka terlebih dahulu harus diketahui seluruh riwayat 

hadis yang ber-sangkutan. Pada aspek matn15 kemungkinan hadis yang diteliti memiliki 

redaksi yang berbeda-beda. Mungkin saja, salah satu redaksi matn itu memiliki illat atau 

syuzūz, sehingga ia bermasalah, sedang yang lainnya tidak bermasalah. 

Untuk dapat menentukan matn yang bermasalah atau tidak, maka terlebih dahulu harus di-

ketahui seluruh redaksi yang termuat dalam matn hadis yang bersangkutan. 

c. Hadis yang diteliti adalah sanad dan matnnya. Terkadang pada aspek sanad, ditemukan 

periwayat lain sebagai syāhid danmutābi yang mendukung (cooroboration) pada sanad yang 

sedang diteliti. Pada aspek matn, terkadang pula ditemukan lafal yangdianggap samar-samar dan 

sukar dimengerti maksudnya. Tetapi pada matn lain, lafal tersebut dijelaskan maknanaya, 

sehingga dapat dimengerti maksudnya. Oleh karena itu, takhrīj dapat memberikan pemahaman 

(al-syarh) secara utuh dan menyeluruhmengenai keadaan sanad dan matn hadis. Dari berbagai 

uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan takhrīj adalah 

 untuk mengetahui asal usul hadis; 

 untuk membantu penentuan kualitas hadis 

 untuk mengetahuipemahaman (al-syarh) hadis yang diteliti Adapaun beberapa tujuan 

pokok tersebut, antara lain: 

 Untuk mengetahui keberadaan suatu hadis yang akan di-takhrij apakah benar hadis 

tersebut terdapat dalam kitab-kitab hadis yang dimaksud atau tidak. 
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 Untuk mengetahui sumber otentik hadis-hadis yang diteliti terkait dari mana saja hadis-

hadis tersebut didapatkan 

 Untuk mengetahui keragaman sanad dalam satu hadis yang ditemukan di kitab- kitab 

sumber hadis yang berbeda 

 Untuk mengetahui kualitas suatu  hadis dari segi diterima (maqbul)  dan ditolak 

(mardud) (Khon, 2008). 

 

E. Manfaat Takhrīj al-hadis 

Dari tujuan takhrīj sebagaimana yang dikemukakan terdahulu, maka kegiatan takhrīj 

hadis, tentu memberikan manfaat yang sangat besar. Di antara manfaat takhrīj hadis yang paling 

esensial menurut hemat penulis ada tiga dengan rumusan sbb: 

 Takhrīj memberikan informasi hadis lengkap sanad dan matnnya 

 dari kitab sumber asli. Dengan demikian takhrīj bermanfaat untuk menambah perbendaharaan 

sanad hadis-hadis melalui kitab-kitab yang ditunjukinya. Semakin banyak kitab sumber yang 

memuat suatu hadis, semakin banyak pula perbendaharaan sanad yang dimiliki seorang pen-

takhrīj 

 Takhrīj dapat memperjelas keadaan sanad dan matn hadis. Dengan membandingkan sanad-

sanad dan matn-matn hadis, akan bermuara pada penentuan akhir kualitas hadis. 

 Takhrīj dapat memperjelas periwayat hadis yang samar 

Hadis yang terbukti tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis standar patut dicurigai sebagai 

hadis maudhu’ (palsu). Ini berarti, hadis maudhu’ itu telah sengaja dibuat oleh seorang periwayat 

dengan mengatasnamakan Nabi agar dipercaya bahwa informasi tersebut berasal dari Nabi, padahal 

palsu. Hanya hadis yang setelah ditakhrij terdapat di salah satu atau beberapa kitab hadis standar 

yang selanjutnya akan dikritisi sanadnya. Hadis yang sanadnya lemah (dhaif) dengan sendirinya 

gugur kehujahannya. Hadis yang sanadnya terbukti shahih, akan dilanjutkan dengan mengkritisi 

matnnya. Karena tidak selalu sanad sebuah hadis shahih otomatis matnnya shahih. Matn atau materi 

hadis yang indah dan bagus isinya belum tentu bersumber dari Nabi. Selanjutnya hadis yang sanad 

dan matnnya telah otentik shahih itulah kemudian dilanjutkan dengan melakukan pemahaman 

kandungan hadis (fiqh al-hadis) berupa syarahan atau menarik istinbat hukum sebagai dasar hujah. 

Dalam menggali fiqh al-hadis juga terkadang tidak langsung disepakati ulama dalam menarik 

pemahamannya, karena boleh jadi hadis itu cukup dipahami secara tekstual, dan terkadang harus 

dielaborasi dengan 

Untuk itu, secara umum manfaat takhrij al-hadis dapat dikemukakan di antaranya: 

 Memperkenalkan sumber-sumber hadis, kitab-kitab asal dari suatu hadis beserta ulama’ yang 

meriwayatkannya. Maksudnya adalah untuk mengetahui status dan kualitas hadits dalam 
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hubungannya dengan kegiatan penelitian, langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang 

peneliti adalah memastikan mengetahui asal- usul periwayatan hadits yang akan diteliti, sebab 

tanpa mengetahui asal-usulnya sanad dan matan hadits yang bersangkutan mengalami kesulitan 

untuk diketahui matarantai sanadnya sesuai dengan sumber pengambilannya, sehingga tanpa 

diketahui secara benar tentang matarantai sanad dan matan, maka seorang peneliti mengalami 

kesulitan dalam melakukan penelitian secara baik dan cermat. Makanya dari faktor ini, 

kegiatan penelitian hadits (takhrij) dilakukan 

 Menambah perbendaharaan sanad hadis melalui kitab-kitab yang ditunjukinya. 

 Memperjelas keadaan sanad, sehingga dapat diketahui apakah munqati’ atau lainnya. 

 Memperjelas perawi hadis yang samar karena dengan adanya takhrij, dapat diketahui nama 

perawi yang sebenarnya secara lengkap. 

 Dapat membedakan antara proses periwayatan yang dilakukan dengan lafazh dan yang 

dilakukan dengan makna saja. 

Adapun manfaat dari kegiatan takhrij al-hadis secara khusus dapat dikemukakan 

diantaranya sebagai berikut:  

 Memperkenalkan sumber-sumber hadis, kitab-kitab asal di mana suatu hadits berada, beserta 

ulama yang meriwayatkannya. 

 Dapat menambah perbendaharaan sanad hadits melalui kitabkitab yang dirujuknya, semakin 

banyak kitab asal yang memuat suatu hadits, semakin banyak pula perbendaharaan sanad yang 

kita miliki. 

 Dapat memperjelas keadaan sanad, dengan membandingkan riwayat hadits yang banyak itu, 

maka dapat diketahui apakah riwayat tersebut munqati’, mu’dal dan lain-lain, demikian juga 

dapat diketahui, apakah status riwayat tersebut sahih, hasan atau daif. 

 Dapat memperjelas kualitas suatu hadits dengan banyaknya riwayat. Suatu hadits dhaif kadang 

diperoleh melalui satu riwayat, namun takhrij memungkinkan akan menemukan riyawat lain 

yang sahih. Hadis yang sahih itu mengangkat kualitas hadis yang da’if tersebut ke derajat yang 

lebih tinggi, yaitu menjadi hasan li ghairihi. 

 Dapat memperjelas periwayat hadits yang samar, dengan adanya takhrij kemungkinan dapat 

diketahui nama periwayat yang sebenarnya secara lengkap. 

 Dapat memperjelas periwayat hadits yang tidak diketahui namanya, yaitu melalui 

perbandingan diantara sanad yang ada. 

 Dapat menafikkan pemakaian lambang periwayatan ‘an dalam periwayatan hadits oleh 

seorang mudallis. 

 Dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya kekeliruan riwayat dan memperjelas nama 

periwayat yang sebenarnya. 
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Hadis yang terbukti tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis standar patut dicurigai sebagai hadis 

maudhu’ (palsu). Ini berarti, hadis maudhu’ itu telah sengaja dibuat oleh seorang periwayat dengan 

mengatasnamakan Nabi agar dipercaya bahwa informasi tersebut berasal dari Nabi, padahal palsu. 

Hanya hadis yang setelah ditakhrij terdapat di salah satu atau beberapa kitab hadis standar yang 

selanjutnya akan dikritisi sanadnya. Hadis yang sanadnya lemah (dhaif) dengan sendirinya gugur 

kehujahannya. Hadis yang sanadnya terbukti shahih, akan dilanjutkan dengan mengkritisi 

matnnya. Karena tidak selalu sanad sebuah hadis shahih otomatis matnnya shahih. Matn atau 

materi hadis yang indah dan bagus isinya belum tentu bersumber dari Nabi. Selanjutnya hadis 

yang sanad dan matnnya telah otentik shahih itulah kemudian dilanjutkan dengan melakukan 

pemahaman kandungan hadis (fiqh al-hadis) berupa syarahan atau menarik istinbat hukum sebagai 

dasar hujah. Dalam menggali fiqh al-hadis juga terkadang tidak langsung disepakati ulama dalam 

menarik pemahamannya, karena boleh jadi hadis itu cukup dipahami secara tekstual, dan 

terkadang harus dielaborasi denganpemahaman secara kontekstual dengan pendekatan 

multidisipliner. Dengan begitu, takhrij al-hadis menjadi kunci dimulainya proses penelusuran 

kuantitas dan kualitas hadis.16 Karena tidak mungkin melakukan kritik hadis kalau hadisnya sendiri 

sudah tidak dijumpai dalam kitab-kitab hadis standar, atau bahkan sudah terindikasi hadis palsu. 

 

Adapun manfaat dari takhrij hadis dapat dilihat dari adanya usaha takhrij terhadap hadis-

hadis Nabi, baik takhrij pada periode awal maupun sesudah hadis- hadis itu resmi dibukukan dalam 

berbagai kitab hadis, hal ini jelas memberikan banyak manfaat. Di samping menambah 

pembendaharaan pengetahuan tentang hadis-hadis itu sendiri, tentu saja juga menambah pengetahuan 

mengenai ilmu hadis.Salah satu di antara sekian banyak manfaat, yakni melalui usaha takhrij terhadap 

suatu hadis, seorang pen-takhrij dapat mengumpulkan berbagai sanad yang beragam dari sebuah 

hadis, dan juga dapat mengumpulkan berbagai perbedaan redaksi matan dari hadis tersebut.Dengan 

demikian, usaha takhrij tidak terbatas pada matan saja, akan tetapi juga meliputi takhrij matan hadis 

dari berbagai kitab induk, kemudian men-takhrij sanad-sanad hadis disertai dengan meneliti biografi 

dan penilaian terhadap perawinya, men-takhrij lafazh-lafazh yang asing melalui kitab-kitab yang 

berhubungan dengan lafazh hadis tersebut, men-takhrij peristiwa yang terjadi dalam hadis melalui 

kitab-kitab yang ditulis untuk itu, dan men-takhrij nama-nama penulis melalui kitab-kitab yang terkait 

dengan bidangnya (Soetari, 1997). 

 Dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa takhrij 

hadits merupakan hasil dari usaha ulama terdahulu dalam mengembangkan ilmu hadis yang juga 

merupakan bagian khazanah intelektual dan keilmuan yang wajib diteruskan oleh generasi-generasi 

selanjutnya supaya terus terjaga dan berkembang. Jasa ulama terdahulu begitu besar dalam 

melakukan ijtihad keilmuan khususnya di bidang ilmu hadis sehingga membuahkan berbagai cabang 

yang terperinci di dalamnya, salah satunya takhrij hadis. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya 

kitab-kitab yang secara khusus berkenaan dengan takhrij hadis. Takhrij hadis dapat disimpulkan 
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sebagai usaha pencarian atau penelusuran suatu hadits dari berbagai kitab sumber yang asli dengan 

mengungkapkan sanad dan matan hadis secara lengkap yang kemudian diteliti untuk mengetahui 

kualitas hadis tersebut. Dari sekian metode takhrij yang telah dipaparkan tentunya memiliki 

keunggulan dan kelemahan tersendiri, yang kemudian metode tersebut saling melengkapi satu sama 

lain dalam proses penelusuran hadis. Karenanya dalam penggunaan metode takhrij harus 

memperhatikan teks dan konteks hadis yang akan di-takhrij sehingga menemukan metode yang sesuai. 

Takhrij hadis telah memberi banyak faedah dan manfaat khususnya bagi bidang ilmu hadis sendiri dan 

umumnya bagi fan ilmu keislaman yang lain. 
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BAB XIII 

Review Buku 

Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu’i atas Berbagai 

Persoalan Umat 
 

Tentang Buku 

 

Buku ini merupakan sebagian besar kumpulan makalah yang penulis sajikan. Makalah tersebut 

dinamai “Pengajian Istiqlal untuk Para Eksekutif “. Pengajian tersebut dilaksanakan sebulan sekali 

itu, dirancang untuk diikuti para pejabat baik yang berasal dari kalangan pemerintah maupun swasta. 

Namun, pengajian tersebut sama sekali tidak tertutup bagi siapa pun yang berminat. Tujuan pengajian 

ini dirancang untuk pejabat dikarenakan kesibukan para pejabat yang tentunya tidak memiliki banyak 

waktu untuk menerima informasi tentang berbagai macam disiplin ilmu keislaman maka dipilihlah Al-

Qur’an sebagai subjek kajian. Alasannya, karena kitab suci ini merupakan sumber utma ajaran Islam 

yang telah melahirkan sekian banyak disiplin ilmu keislaman. 

Buku tafsir ini memiliki judul lengkap yakni “Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudhu’i atas 

Pelbagai Persoalan Umat”. Buku tafsir ini merupakan buku karya 

M. Quraish Shihab yang diterbitkan oleh PT Mizan Pustaka Bandung. Buku ini terbit sebanyak tiga 

kali pertama kali dicetak pada tahun 1996 bulan Maret, tahun 2007 bulan Januari, tahun 2007 bulan 

februari. Buku ini dicetak setebal 578 halaman. 

Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat, begitu judul lengkap yang 

diberikan oleh penulisnya sendiri. Tidak diketahui secara pasti kenapa penulis buku tersebut memberi 

nama karyanya demikian. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua nama yang diambil oleh 

penulis untuk karyanya sendiri mendapatkan perhatian yang cukup. Namun demikian, bukan berarti 

penulis mengabaikannnya. Dalam karya-karyanya yang lain misalnya, penulis juga tidak jarang 

memberikan alasan kenapa karyanya tersebut diberi nama begini dan begitu. 

Buku ini memuat banyak tema-tema tentang persoalan umat yang sedang berkembang. Tema-

tema yang diangkat oleh pengarang merupakan tema-tema menarik yang sedang berkembang ketika 

itu. Ada lima bagian tema pembahasan dalam karya tafsir ini dengan sepuluh macam judul. 

Isi Buku 

a. Bagian Pertama: Wawasan Al-Qur’an tentang pokok-pokok keimanan 

1) Al-Qur’an, pada judul ini, pembahasannya sebanyak 11 halaman. Membahas   tentang   

pengertian Al-Qur’an,   fungsi Al-Qur’an dalam kehidupan, keistimewaan-keistimewaan Al-
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Qur’an seperti jumlah kosakata-kosakata dalam Al-Qur’an, tentang turunnya Al-Qur’an. 

2) Tuhan, pada judul ini, pembahasannya sebanyak 27 halaman. Pada poin ini dibahas tentang Fitrah 

Manusia: keyakinan tentang Keesaan Tuhan, Tauhid adalah Prinsip Dasar Agama Samāwī, Bukti-

bukti Keesaan Tuhan, Macam- macam keesaan, Allah dalam Kehidupan Manusia. 

3) Nabi Muhammad, pada judul ini, pembahasannya sebanyak 18 halaman. Dalam judul ini 

membahas tentang Masa Kelahiran nabi, Masa Prakenabian, Masa Kenabian, Akhlak dan Fungsi 

Kenabian Nabi Muhammad Saw, Sikap Allah Swt. Terhadap Nabi Muhammad Saw. 

4) Takdir, pada judul ini, pembahasannya sebanyak 9 halaman. Pada judul ini membahas tentang 

Takdir dalam Bahasa Al-Qur’an, Takdir Manusia, Takdir dan Rukun Iman. 

5) Kematian, pada judul ini, pembahasannya sebanyak 12 halaman. Pada judul ini membahas tetang 

Kesan Umum tentang Kematian, Pandangan Agama tentang Kematian, Kematian hanya 

Ketiadaan Hidup di Dunia, Mengapa Takut Mati?. 

6) Hari Akhirat, pada judul ini, pembahasannya sebanyak 30 halaman. Dalam judul ini membahas 

beberapa poin penting dengan sub judul; Al-Qur’an mengahadapi Pengingkaran Hari Akhir, 

Bukti-bukti Keniscayaan Hari Akhir, Kehidupan di Alam Barzakh, Kehidupan Akhirat, Kapan 

Hari Akhir Tiba?, Buah Kepercayaan tentang Hari Akhir. 

7) Keadilan dan Kesejahteraan, pada judul ini, pembahasannya sebanyak 27 halaman. Dalam judul 

ini membahas beberapa poin penting dengan sub judul; Makna Keadilan, Keadilan dalam Al-

Qur’an, Ragam Makna Keadilan, Keadilan Mencakup Semua Hal, Keadilan Ilahi, Keadilan 

Sosial, Kesejahteraan Sosial, Dari Manakah Memulainya?. 

 

b. Bagian Kedua: Wawasan Al-Qur’an tentang kebutuhan pokok manusia dan soal-soal muamalah 

1) Makanan, pada judul ini, pembahasannya sebanyak 18 halaman. Dalam judul ini membahas 

beberapa poin penting dengan sub judul; Perintah Makan, Apa yang Halal Dimakan?, Pesan-

pesan Al-Qur’an Mengenai Makanan, Pengaruh Makanan, Mengapa Binatang atau Makanan 

Tertentu Diharamkan. 

2) Pakaian, pada judul ini, pembahasannya sebanyak 26 halaman. Dalam judul ini membahas 

beberapa poin penting dengan sub judul; Pakaian dan Fitrah, Fungsi Pakaian, Perlindungan 

(Takwa), Penunjuk Identitas, Seputar Ayat alNūr dan al-Ahzab, Pendapat Beberapa Ulama 

Kontemporer tentang Jilbab. 

3) Kesehatan, pada judul ini, pembahasannya sebanyak 10 halaman. Dalam judul ini membahas 

beberapa poin penting dengan sub judul; Kesehatan Fisik dan Kesehatan Mental. 

4) Pernikahan, pada judul ini, pembahasannya sebanyak 24 halaman. Dalam judul ini membahas 

beberapa poin penting dengan sub judul; Berpasangan adalah Fithrah, Siapa yang Tidak Boleh 

Dinikahi?, Perkawinan Antar Pemeluk Agama yang Berbeda, Poligami dan Monogami, Syarat 
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Sah Pernikahan, Tali-temali Perekat Pernikahan, Suami Adalah Pemimpin Keluarga, Tujuan 

Perkawinan. 

5) Syukur, pada judul ini, pembahasannya sebanyak 22 halaman. Dalam judul ini membahas 

beberapa poin penting dengan sub judul; Siapa yang Harus Disyukuri, Bagaimana Cara 

Bersyukur, Kemampuan Manusia Bersyukur, Apa yang Harus Disyukuri, Waktu dan Tempat 

Bersyukur, Siapa yang Disyukuri Allah?. 

6) Halal Bihalal, pada judul ini, pembahasannya sebanyak 15 halaman. Dalam judul ini membahas 

beberapa poin penting dengan sub judul; Idul Fitri, Halal Bihalal, Minal Aidin wal Faizin, 

Pengampunan, Takfir. 

7) Akhlaq, pada judul ini, pembahasannya sebanyak 25 halaman. Dalam judul ini membahas 

beberapa poin penting dengan sub judul; Baik dan Buruk, Pertanggungjawaban, Tolok Ukur 

Kelakuan Baik, Sasaran Akhlaq. 

 

c. Bagian Ketiga: Wawasan Al-Qur’an tentang Manusia dan Masyarakat 

1) Manusia, pada judul ini, pembahasannya sebanyak 19 halaman. Dalam judul ini membahas 

beberapa poin penting dengan sub judul; Istilah Manusia dalam Al-Qur’an, Produksi dan 

Reproduksi Manusia, Fithrah, Nafs, Qalb, Ruh, Aql. 

2) Perempuan, pada judul ini, pembahasannya sebanyak 23 halaman. Dalam judul ini 

membahas beberapa poin penting dengan sub judul; Asala Kejadian Perempuan, Hak-hak 

Perempuan. 

3) Masyarakat, pada judul ini, pembahasannya sebanyak 6 halaman. Dalam judul ini membahas 

beberapa poin penting dengan sub judul; Ciri Khas setiap Masyarakat, Hukumhukum 

Kemasyarakatan. 

4) Umat, pada judul ini, pembahasannya sebanyak 5 halaman. Dalam judul ini tidak ada poin-

poin terperinci dalam pembahasannya. Hanya membahas tentang pengertian umat dan 

penjelasan tentang posisi dan fungsi umat. 

5) Kebangsaan, pada judul ini, pembahasannya sebanyak 17 halaman. Dalam judul ini 

membahas satu poin dengan sub judul; Apakah yang Dimaksud Paham Kebangsaan?, dalam 

sub ini diperinci dalam pembahasan; Kesatuan/Persatuan, Asal Keturunan, Bahasa, Adat 

Istiadat, Sejarah, Cinta Tanah Air. 

6) Ahl Al-Kitab, pada judul ini, pembahasannya sebanyak 28 halaman. Dalam judul ini 

membahas beberapa poin penting dengan sub judul; Istilah-istilah al-Qur‟an, Sifat dan Sikap 

Ahl-kitab, Apakah Ahl Al-Kitab Semua Sama?, Bagaimana Seharusnya Sikap terhadap Ahl 

al-Kitab, Ahl Al-Kitab pada Masa Turunnya Al-Qur’an, Mengapa ada Kecaman terhadap Ahl 

Al-Kitab?, Siapa yang Disebut Ahl Al-Kitab?. 

d. Bagian Keempat: Wawasan Al-Qur’an tentang Aspek-Aspek Kegiatan Manusia 
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1) Agama, pada judul ini, pembahasaBiografi Singkat PengarangBiografi Singkat 

Pengarangnnya sebanyak 10 halaman. Dalam judul ini membahas beberapa poin 

penting dengan sub judul; Ide Dasar Perdamaian, Kerukunan dan Demokrasi, 

Agama Islam dalam Kehidupan Modern. 

2) Seni, pada judul ini, pembahasannya sebanyak 19 halaman. Dalam judul ini membahas 

beberapa poin penting dengan sub judul; Keindahan dalam Konsep Al-Qur’an, 

Apakah yang Disebut Seni?, Seni Islam, Seni dan Budaya Asing. 

3) Ekonomi, pada judul ini, pembahasannya sebanyak 14 halaman. Dalam judul ini 

membahas beberapa poin penting dengan sub judul; Uang dalam Pandangan Al-

Qur’an, Naluri Manusia, Peranan Uang, Kebutuhan Manusia, Aktivitas Ekonomi, 

Nilai-nilai Islam, Riba. 

4) Politik, pada judul ini, pembahasannya sebanyak 17 halaman. Dalam judul ini 

membahas beberapa poin penting dengan sub judul; Wawasan Politik dalam Al-

Qur’an, Kekuasaan Politik, Prinsip-prinsip Kekuasaan Politik, Tugas-tugas para 

Penguasa. 

5) Ilmu dan Teknologi, pada judul ini, pembahasannya sebanyak 15 halaman. Dalam 

judul ini membahas beberapa poin penting dengan sub judul; Ilmu, Objek Ilmu dan 

Cara Memperolehnya, Manfaat Ilmu, Teknologi. 

6) Kemiskinan, pada judul ini, pembahasannya sebanyak 11 halaman. Dalam judul ini 

membahas beberapa poin penting dengan sub judul; Siapa yang Disebut Miskin, 

Faktor Penyebab Kemiskinan, Pandangan Islam tentang Kemiskinan, Bagaimana 

Cara Mengentaskan Kemiskinan. 

7) Masjid, pada judul ini, pembahasannya sebanyak 10 halaman. Dalam judul ini 

membahas beberapa poin penting dengan sub judul; Sujud dan Fungsi Masjid, Masjid 

pada Masa Rasulullah saw, Yang Boleh Dilakukan dan yang tidak Diperbolehkan di 

dalam Masjid. 

 

e. Bagian Kelima: Wawasan al-Qur‟an tentang Soal-soal Penting Umat 
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1) Musyawarah, pada judul ini, pembahasannya sebanyak 17 halaman. Dalam judul ini 

membahas beberapa poin penting dengan sub judul; Ayat-ayat tentang Musyawarah, 

Petunjuk Al-Qur’an Menyangkut Perkembangan Masyarakat, Musyawarah dalam Al-

Qur’an,Orang-orang yang Diminta Bermusyawarah, Lapangan Musyawarah, 

Bermusyawarah dengan Siapa?, Syura dan Demokrasi. 

2) Ukhuwah, pada judul ini, pembahasannya sebanyak 14 halaman. Dalam judul ini 

membahas beberapa poin penting dengan sub judul; Ukuwah dalam Al-Qur’an, 

Macammacam Ukhuwah Islamiah, Faktor Penunjang Persaudaraan, Petunjuk Al-

Qur’an untuk Memantapkan Ukhuwah, Konsep- konsep Dasar Pemantapan Ukhuwah, 

Ukhuwah dalam Praktik. 

3) Jihad, pada judul ini, pembahasannya sebanyak 20 halaman. Dalam judul ini 

membahas beberapa poin penting dengan sub judul; Makna Jihad, Macam-macam 

Jihad, Berjihad Menghadapi Musuh, Berjihad Menghadapi Setan dan Nafsu, Berjihad 

dengan Senjata. 

4) Puasa, pada judul ini, pembahasannya sebanyak 16 halaman. Dalam judul ini 

membahas beberapa poin penting dengan sub judul; Marhaban Ya Ramadhan, Puasa 

Menurut Al-Qur’an, Puasa Ramadhan, Beberapa Aspek Hukum Berkaitan dengan 

Puasa, Tujuan Berpuasa, Puasa dan Takwa, Puasa Meneladani Sifat-Sifat Allah, Puasa 

Umat Terdahulu, Keistimewaan Bulan Ramadhan. 

5) Lailat Al-Qadar, pada judul ini, pembahasannya sebanyak 19 halaman. Dalam judul 

ini memaparkan tentang Surat Al-Qadr: 97, kemudian dilanjutkan dengan 

pembahasan pengertian dan esensi lailat Al-Qadar dan aktifitas muslim apa saja yang 

harus dilakukan agar mendapatkan buah lailat Al-Qadar. 

6) Waktu, pada judul ini, pembahasannya sebanyak 20 halaman. Dalam judul ini 

membahas beberapa poin penting dengan sub judul; Apa yang Dimaksud dengan 

Waktu, Relativitas Waktu, Tujuan Kehadiran Waktu, Mengisi Waktu, Akibat 

Menyia-nyiakan Waktu, Bagaimana Cara Mengisi Waktu, Macam-macam kerja dan 

Syarat-syaratnya. 

f. Bagian selanjutnya adalah Kepustakaan / daftar rujukan yang diambil dalam 

penyusunan karya. 

g. Bagian terakhir adalah indeks karya. 

 

Dari beberapa tema-tema yang telah dibahas dalam buku karya Wawasan Al- Qur’an, 

ada tema-tema yang itu merupakan murni konsep yang ada di dalam al- Qur’an dan juga 

merupakan hasil dari konsepsi yang telah dicetuskan oleh penulis buku dalam memahami ayat-

ayat Al-Qur’an. Contoh tema yang merupakan konsep yang sudah ada di dalam Al-Qur’an 
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misalnya tema Al-Qur’an, Tuhan, Nabi Muhammad, Takdir, Kematian, Hari Akhirat, 

Makanan, Pakaian, Pernikahan, Syukur, Akhlaq, Manusia, Perempuan, Umat, Ahl alKitab, 

Agama, Kemiskinan, Masjid, Musyawarah, Ukuwah, Jihad, Puasa, Lailat al-Qadar. 

Sedangkan yang merupakan hasil konsepsi ialah seperti Keadilan dan Kesejahteraan, 

Kesehatan, Halal Bihalal, Masyarakat, Kebangsaan, Seni, Ekonomi, Politik, Ilmu dan 

Teknologi, Waktu. 
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BAB XIV 

REVIEW BUKU BEBERAPA DOSA DOSA YANG 

SELAMA INI YANG DIANGGAP BIASA 
 

 

Buku ini menjelaskan tentang beberapa dosa dosa yang selama ini yang di anggap biasa atau 

kadang tidak kita sadari bahwa ini adalah perbuatan yang tidak baik yang membuat kita berdosa. 

Judul buku Dosa dosa yang dianggap biasa menjelaskan secara rinci tentang perbuatan- 

perbuatan dosa yang sering diabaikan oleh seorang muslim bahkan sering dilakukan tanpa 

mengetahui bahwa itu adalah perbuatan dosa. Semoga setelah membaca buku ini, kita dapat 

menghindari perbuatan-perbuatan tersebut. 

Buku ini ditulis oleh Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid, Diterjemahkan oleh Ainun harist 

umar thayyaib, Adapun jumlah halam buku ini yaitu 116, sampul buku ini tidak bergambar 

melainkan warna putih degan tulisan judul buku berwarna hitam merah. 

Adapun beberapa pembahasan yang ada di dalam buku ini yaitu sebagai berikut: 

1. Syirik 

Syirik atau menyekutukan Allah adalah sesuatu yang amat diharamkan dan secara mutlak ia 

merupakan dosa yang paling besar. Di antara macam syirik adalah syirik besar. Syirik ini menjadi 

penyebab keluarnya seseorang dari agama Islam, dan orang yang bersangkutan, jika meninggal dalam 

keadaan demikian, akan kekal di dalam neraka. Di antara kenyataan syirik yang umum terjadi di 

sebagian besar negara-negara Islam adalah: 

 Menyembah kuburan 

 Kepercayaan adanya pengaruh bintang dan planet terhadap berbagai kejadian dan kehidupan 

manusia. 

2. Riya’ dalam ibadah 

Di antara syarat diterimanya amal shaleh adalah bersih dari riya’ dan sesuai dengan sunnah. 

Orang yang melakukan ibadah dengan maksud agar dilihat orang lain maka ia telah terjerumus pada 

perbuatan syirik kecil, dan amalnya menjadi sia-sia belaka. 

3. Thiyarah 

Thiyarah adalah merasa bernasib sial atau meramal nasib buruk karena melihat burung, 

binatang lainnya atau apa saja. 

4. Bersumpah dengan nama selain Allah. 

Allah bersumpah dengan nama apa saja yang Ia kehendaki dari segenap makhlukNya. 

Sedangkan makhluk, mereka tidak di bolehkan bersumpah dengan nama selain Allah. Namun bila 
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kita saksikan kenyataan sehari-hari, betapa banyak orang yang bersumpah dengan nama selain Allah. 

5. Duduk bersama orang-orang munafik atau fasik untuk beramah tamah 

Banyak orang lemah iman bergaul dengan sebagian orang fasik dan ahli maksiat, bahkan 

mungkin bergaul pula dengan sebagian orang yang menghina syariat Islam, melecehkan Islam dan 

para penganutnya. 

6. Tidak thuma’ninah dalam shalat 

Meninggalkan Thuma’ninah(2), tidak meluruskan dan mendiamkan punggung sesaat ketika 

ruku’ dan sujud, tidak tegak ketika bangkit dari ruku’ serta ketika duduk antara dua sujud, semuanya 

merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin. Bahkan hampir 

bisa dikatakan, tak ada satu masjid pun kecuali di dalamnya terdapat orang-orang yang tidak 

thuma’ninah dalam shalatnya, Thuma’ninah adalah rukun shalat, tanpa melakukannya shalat menjadi 

tidak sah. 

7. Banyak melakukan gerakan sia-sia dalam shalat 

Sebagian umat Islam hampir tak terelakkan dari bencana ini, yakni melakukan gerakan yang 

tak ada gunanya dalam shalat. 

8. Mendahului imam secara sengaja dalam shalat 

9. Masuk masjid sehabis makan bawang merah, bawang putih atau sesuatu yang berbahu tak 

sedap. 

10. Zina 

Di antara tujuan syariat adalah menjaga kehormatan dan keturunan, karena itu syariat Islam 

mengharamkan zina. 

11. Liwath ( homosexsual) 

Kemungkaran yang dilakukan oleh kaum nabi Luth pada zaman dahulu adalah menggauli 

laki-laki (homosexsual). 

12. Penolakan istri terhadap ajakan suami. 

Manakala terjadi perselisian dengan suami banyak perempuan yang menghukum suaminya ( 

menurut dugaannya) dengan menolak melakukan hubungan suami istri. Padahal perbuatan semacam 

itu bisa mendatangkan masalah yang lebih besar. Misalnya terperosoknya suami pada perbuatan 

yang haram. Bahkan masalahnya bisa menjadi berbalik- sehingga bisa lebih menyusahkan istri; 

misalnya suami berusaha menikahi perempuan lain 
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13. Permintaan agar ditalak suami tanpa sebab yang dibolehkan syara’ 

Ketika terjadi percekcokan dengan suami, banyak di antara para istri yang langsung 

mengambil jalan pintas, yaitu minta cerai. Ada juga perceraian itu disebabkan sang suami tak 

mampu memberi nafkah seperti yang diinginkan istri. 

14. Dhihar 

Di antara ungkapan jahiliyah yang masih tersebar di kalangan umat ini adalah ungkapan 

yang menjerumuskan kepada persoalan zhihar. 

15. Menggauli istri saat haid 

16. Mengauli istri lewat dubur (anal seks) 

sebagian orang yang memiliki kelainan (abnormal) dari kalangan orang-orang yang lemah iman 

tidak segan-segan menggauli istrinya lewat dubur (tempat keluarnya kotoran). 

17. Tidak berbuat adil di antara para istri 

18. Khalwat (berduaan) dengan wanita yang bukan mahram. 

19. Jabat tangan dengan wanita bukan mahram 

20. Wanita keluar rumah dengan memakai parfum sehingga menggoda laki-laki. 

21. Wanita bepergian tanpa mahram 

22. Memandang wanita dengan sengaja 

23. Diyatsah ( hilangnya rasa cemburu ) 

24. Memalsukan nasab anak kepada selain ayahnya dan pengingkaran ayah terhadap anak 

sendiri. 

25. Makan uang riba 

26. Menyembunyikan aib barang. 

27. Bai’un najsh 

Bai’un najsh yaitu menaikkan tawaran harga barang tetapi ia tidak bermaksud membelinya, 

untuk menipu orang lain yang ingin membeli sehingga ia mau menaikkan tawaran harga tersebut. 

28. Berjualan setelah adzan kedua pada hari jum’at. 

29. Judi ( dengan segala bentuk dan ragamnya) 

Di antar tradisi orang-orang jauhilah duhulu adalah berjudi. Adapun bentuk judi yang paling 

terkenal itu adalah sepuluh orang berserikat membeli seekor onta dengan saham yang sama. 

Kemudian dilakukan undian. Dari situ, tujuh orang dari mereka mendapatkan bagian yang berbeda-
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beda menurut tradisi mereka, dan tiga orang lainnya tidak mendapatkan apa-apa. 

30. Mencuri 

Di antara kejahatan pencurian yang paling besar adalah mencuri barang-barang milik hujjaj 

dan mereka yang sedang umrah di Baitullah Makkah. Pencuri semacam ini tidak lagi 

memperhitungkan ketentuan- ketentuan Allah bahwa ia sedang berada di Bumi yang paling mulia di 

sekeliling Ka’bah 

31. Memberi atau menerima suap 

Memberi uang suap kepada qadhi atau hakim agar ia membungkam kebenaran atau 

melakukan kebatilan merupakan suatu kejahatan. Sebab perbuatan itu mengakibatkan ketidak-adilan 

dalam hukum, penindasan orang yang berada dalam kebenaran serta menyebarkan kerusakan di 

bumi. 

32. Merampas tanah milik orang lain 

Jika telah hilang rasa takut kepada Allah , maka kekuatan dan kelihaian menjadi bencana 

bagi pemiliknya. Ia akan menggunakan anugrah itu untuk berbuat zhalim, misalnya dengan 

menguasai harta orang lain. Termasuk di dalamnya merampas tanah milik orang lain. Ancaman untuk 

orang yang melakukan hal tersebut sungguh amat keras sekali. 

33. Menerima hadiah setelah menolong 

Pangkat dan kedudukan di tengah manusia - jika disyukuri - merupakan salah satu nikmat 

Allah atas hambaNya. Di antara cara bersyukur atas nikamat ini adalah dengan menggunakan 

pangkat dan kedudukan tersebut buat mashlahat dan kepentingan umat. 

34. Tidak memenuhi hak-hak pekerja 

Dalam hubungan antara pemilik usaha dengan pekerja, Nabi menganjurkan disegerakannya 

pemberian hak pekerja, 

35. Tidak adil di antara anak 

Di antara orang tua ada yang sengaja memberikan perlakuan khusus dan istimewa kepada 

sebagian anaknya, anak-anak itu diberikan berbagai macam pemberian, sedangkan yang lain tidak 

demikian 

 

36. Meminta-minta di saat berkecukupan 

Dantara pengemis ada yang berderet di depan pintu masjid, mereka menghentikan dzikir 

para hamba Allah yang menuju atau pulang dari masjid dengan ratapan yang dibuat sesedih mungkin. 

Sebagian lain memakai modus agak berbeda, membawa dokumen dan berbagai surat palsu disertai 

blangko isian sumbangan. 
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37. Berhutang dengan niat tidak membayar 

Dalam pandangan Allah, hak-hak hamba adalah sangat besar nilainya. Seseorang bisa saja 

bebas dari hak Allah hanya dengan taubat, tetapi tidak demikian halnya dengan hak yang berkaitan 

dengan hamba. 

38. Memakan harta haram 

Orang yang tidak takut kepada Allah, tentu tak peduli dari mana harta dan bagaimana ia 

menggunakannya. 

39. Minum arak meski hanya setetes 

40. Menggunakan bejana dari emas dan perak 

Saat ini hampir setiap toko-toko ada alat-alat perabotan rumah tangga menjual aneka ragam 

bejana yang terbuat dari emas dan perak atau bejana yang disepuh dengan keduanya. 

41. Kesaksian palsu 

42. Mendengarkan dan menikmati musik 

43. Ghibah ( menggunjing ) 

Dalam banyak pertemuan di majlis, sering kali yang dijadikan hidangannya adalah 

menggunjing umat Islam. Padahal Allah melarang hal tersebut, dan menyeru agar segenap hamba 

menjahuinya. Allah menggambarkan dan mengidentikkan ghibah dengan sesuatu yang amat kotor 

dan menjijikkan. 

44. Namimah ( mengadu domba ) 

Mengadukan ucapan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak salah satu faktor 

yang menyebabkan terputusnya ikatan, serta yang menyulut api kebencian dan permusuhan antar 

sesama manusia. 

45. Melongok rumah orang tanpa izin 

46. Berbisik empat mata dan membiarkan kawan ketiga 

Dalam sebuah majlis dan pergaulan, sikap dan tindakan ini sungguh amat tidak terpuji, 

bahkan sikap dan tindakan seperti ini sebenarnya merupakan langkah setan untuk memecah belah 

umat Islam dan menebarkan kecemburuan, kecurigaan dan kebencian di antara mereka. 

47. Isbal (menurunkan atau memanjangkan pakaian hingga di bawah mata kaki) 

Di antara yang dianggap sepele oleh manusia, sedang di dalam pandangan Allah merupakan 

masalah besar adalah soal isbal, yaitu menurunkan atau memanjangkan pakaian hingga di bawah mata 

kaki, sebagian ada yang pakaiannya hingga menyentuh tanah, sebagian menyapu debu yang ada di 

belakangnya. 
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48. Laki-laki memakai perhiasan emas 

Saat ini , di pasar atau toko-toko banyak kita jumpai barang-barang konsumsi laki- laki yang 

terbuat dari emas. Seperti jam tangan, kaca mata, kancing baju, pena, rantai, medali, dan sebagainya 

dengan kadar emas yang berbeda- beda. 

49. Mengenakan pakaian pendek, tipis dan ketat 

Di antara perang yang dilancarkan musuh-musuh Islam pada zaman ini adalah soal mode 

pakaian. Musuh-musuh Islam itu menciptakan bermacam-macam mode pakaian lalu dipasarkan di 

tengah-tengah kaum muslimin 

50. Laki-laki atau wanita yang menyambung rambutnya 

Termasuk dalam hal ini adalah mengenakan sanggul dan wig palsu yang biasanya 

dipasangkan oleh perias-perias yang salon-salon mereka penuh dihiasi dengan berbagai 

kemungkaran. 

51. Laki-laki menyerupai wanita atau sebaliknya 

Di antara fitrah yang disyariatkan Allah kepada hambanya yaitu agar laki-laki menjaga sifat 

kelakiannya seperti yang diciptakan Allah. Dan wanita agar menjaga sifat kewanitaannya seperti 

yang diciptakan Allah. Hal ini merupakan salah satu sifat penting yang dimana dengannya 

kehidupan manusia berjalan normal. 

52. Menyemir rambut dengan warna hitam 

Hukum menyemir rambut dengan warna hitam adalah haram. 

53. Menggambar makhluk yang bernyawa 

diharamkannya menggambar sesuatu yang memiliki ruh, baik manusia atau hewan, memiliki 

bayangan atau tidak. Gambar yang dimaksud bersifat umum, baik berupa cetakan,, dengan tangan 

biasa, relief, ukiran, pahatan, atau patung yang di buat dengan cetakan, semua hukumnya haram. 

54. Berdusta dalam soal mimpi 

Sebagian orang ada yang sengaja membikin-bikin cerita mimpi yang tidak dialaminya, untuk 

tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan keistimewaan, popularitas, menumpuk materi, atau 

menakut-nakuti orang yang sedang bermusuhan dengannya. 

55. Menginjak, duduk dan buang air di kuburan. 

Ketika mengubur mayit, sebagian orang ada yang tak mengindahkan jalan yang mesti di 

laluinya, sehingga di sana- sini menginjak kuburan, bahkan terkadang dengan sepatu atau sandal 

mereka, tanpa sedikitpun rasa hormat kapada yang sudah meninggal. 
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56. Tidak cebok setelah buang air kecil 

Islam datang dengan membawa peraturan yang semuanya demi kemaslahatan umat manusia. 

Di antaranya soal menghilangkan najis. Islam mensyariatkan agar umatnya melakukan istinja’ ( 

cebok dengan air) dan istijmar membersihkan kotoran dengan batu) lalu menerangkan cara 

melakukannya sehingga tercapai kebersihan yang dimaksud. 

57. Mendengarkan pembicaraan orang lain sedang mereka tidak menyukai. 

Jika ia menyebarkan pembicaraan itu tanpa sepengetahuan mereka dengan maksud 

mencelakakan, maka berarti ia menambah jenis dosa lain, dosa tajassus (mencuri dengar ) yakni dosa 

mengadu domba 

58. Jahat dalam bertetangga 

Gangguan kepada tetangga bentuknya bermacam- macam. Di antaranya melarangnya 

memasang tiang pada dinding milik bersama, meninggikan bangunan tanpa izin hingga menghalangi 

sinar matahari atau menutup ventilasi udara rumah tetangga, membuka jendela rumah untuk 

melongok kerumah tetangga sehingga melihat aurat mereka, mengganggu dengan suara gaduh seperti 

ketok-ketok atau teriak-teriak pada waktu tidur dan istirahat, memukul anak tetangga, membuang 

sampah di depan pintu rumahnya dan sebagainya. 

59. Berwasiat yang merugikan 

Di antara kaidah syariat Islam adalah : tidak boleh mendatangkan bahaya dan tidak boleh 

membalasnya dengan bahaya lain”. Contohnya yaitu merugikan ahli waris yang sah, baik semua atau 

sebagiannya 

60. Permainan dadu 

Banyak permainan terkenal digemari orang yang mengandung perkara yang diharamkan 

syariat. Di antaranya permainan dadu yang mengilhami munculnya berbagai macam permainan 

seperti rolet dan yang sejenisnya. 

61. Melaknat orang beriman dan melaknat orang yang tidak semestinya dilaknat 

Ketika marah, orang terkadang tidak mampu mengontrol ucapannya, sehingga dengan 

ringan melaknat apa saja. Melaknat orang, melaknat binatang, melaknat benda- benda mati atau 

melaknat hari dan zaman. Bahkan tak jarang yang melaknat dirinya sendiri atau anak-anak mereka. 

Suami melaknat istri atau sebaliknya. 

62. Meratapi jenazah secara berlebihan 

Salah satu kemungkaran besar yang dilakukan oleh sebagian orang adalah meratapi jenazah 

secara berlebihan. 
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63. Memukul orang dan menandai muka binatang 

Sebagian orang tua dan bapak guru terkadang sengaja menghukum anak-anaknya dengan 

mendaratkan pukulan di wajah. Demikian pula dengan yang dilakukan oleh sebagian majikan 

kepada pembantunya. 

64. Memutuskan hubungan dengan saudara muslim lebih dari tiga hari 

Di antara langkah setan dalam menggoda dan menjerumuskan manusia adalah dengan 

memutuskan tali hubungan antara sesama umat Islam. 
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BAB XV 

UMAT ISLAM MENYONGSONG PERADABAN BARU 

 

Umat Yang Terbaik 

1. Umat Yang Adil 

Umat islam adalah satu-satunya umat yang Allah SWT. Jadikan sebagai umat yang adil di muka 

bumi ini sebagaimana keutamaan tersebut dalam firman-Nya: 

“Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat islam), umat yang adil dan pilihan 

agar kamu menjadi saksi atas(perbuatan) manusi dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi 

atas (perbuatan) kamu …..” (QS. Al Baqarah: 143) 

Dalam ayat tersebut kata wasatha diartikan dengan ‘tempat yang di tengah-tengah, yang berada di 

antara kedua ujung’, Wasatha lebih jelasnya diartikan dengan’ pusat keseimbangan dan sekaligus 

pusat keadilan’. Dalam hal ini Az Zamakhsyari berkata, Tengah-tengah adalah pusat keadilan di 

antara segala isi. Dan bukanlah setiap salah satu dari ujung lebih dekat lepadanya?” (Az 

Zamakhsyari, Al Kasysyaf, I: 317) 

Semua orang mengetahui dan memahami, begitu tercelanya bila seseorang hanya condong dan berat 

kepada salh satu sisi dan tidak menempatkan pada tempat yang tengah, yakni keadilan. Bila 

demikian, orang-orang akan mencelanya. Sikap berat sebelah dalam menangani suatu urusan, siapa 

pun orangnya akan di pandang hina dan tercela dalam kehidupan masyarakat. 

Sebaliknya, terhadap seseorang yang menyelesaikan suatu urusan dengan sikap bijaksan (Wasatha), 

semua orang akan mengatakan untuknya, ‘orang ini berlaku adil serta bijak dalam menangani suatu 

urusan’, dan yang demikian akan mereka tempatkan dalam kemuliaan. 

Mengikuti konsep jalan tengah (wasatha), manhaj yang menajarkan keadilan dan keseimbangan, 

dapat membimbing seseorang kepada hidup qona’ah dengan menikmati rezeki yang ada 

dianugerahkan oleh Allah SWT. Kepadanya, dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban terhadap 

Rabbnya sehingga orientasi hidupnya adalah pengabdian kepada Sang Pencipta. 

2. Rahasia Keutamaan Umat Islam 

Pemuliaan Allah swt. terhadap umat ini, tentu saja banyak hal yang melatarbelakangi, bukan 

kedudukan atau label yang diberikan tanpa sebab dan alasan. Penghargaan ini manifestasi dari 

konsistensi umat Islam terhadap ajaran Allah swt. Islam yang mengkondisikan umat ini, membangun 

akidah mereka, membimbing dan menetap kan jalan- jalan yang harus mereka lalui, dan Islam pula 

yang mengajarkan norma serta akhlak mereka. Banyak ayat yang menerangkan kelebihan umat Islam, 

seperti juga dalam firman-Nya berikut: 
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“Dan demikian pula kami menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan.” (QS. 

Al Baqarah:143) 

Agar dapat meresapi dan merenungkan makna yang terkandung dalam ayat tersebut, ada baiknya 

melihat dari segi lughawi (bahasa). Kata ja'alnaakum pada ayat tersebut bukan berarti khalaqnaakum 

(Kami telah men ciptakan), tetapi makna arti kata tersebut yaitu shoyyar naakum yang artinya Kami 

jadikan kamu (umat yang tengah dan adil). 

Makna kata tersebut memberikan pemahaman bahwa Allah swt. tidak serta-merta memberikan 

kedudukan mulia pada manusia melainkan melalui suatu proses panjang, yaitu proses internalisasi 

agama yang diridhai Allah swt. yang diturunkan melalui Rasul-Nya, dengan seruan dan dakwahnya 

kemudian umat ini memahami dan mengamalkannya. Proses panjang pengamalan yang 

membutuhkan ketekunan ini selanjutnya melahirkan konsistensi (istiqamah) terhadap ajaran agama 

Islam. Kemudian Allah swt. menjadikan mereka umat terbaik seperti yang disebutkan dalam ayat ini: 

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang 

ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar." (QS. Ali Imran: 110) 

Ayat tersebut menunjukkan kebesaran Allah swt., bahwa Dialah yang menjadikan dan menentukan 

manusia memiliki kedudukan terbaik atau yang terburuk, manusia siapa pun dan dengan konsep apa 

saja tidak memiliki kemampuan untuk itu. Dipahami umat terbaik terbentuk karena Allah swt., 

dengan konsep-Nya (al-Islam), kepada Nya pula manusia tersebut bertaubat, sehingga silogisme dari 

hal tersebut adalah dari Allah swt., untuk-Nya, dan kepada-Nya manusia diciptakan. 

 

3. Mengapa Umat Islam Diberi Keutamaan 

Kehidupan manusia pada hakikatnya merupakan ajang bersaing dan berlomba di antara berbagai 

suku dan bangsa dalam mengambil bagian hidup di dunia ini. Ma sing-masing kaum atau bangsa tidak 

sedikit yang meng klaim diri merekalah yang paling hebat dan paling baik, bahkan mengaku super 

power. Maka wajar jika kemu dian masing-masing dari mereka merasa yang paling berhak 

menguasai dan memimpin dunia. 

Sesungguhnya Allah swt. telah memberitahu dan mengikrarkan, bahwa hanya umat Islam sajalah yang 

bermartabat tinggi dan paling mulia dalam persaingan ini. Allah swt. menghendaki agar umat tidak 

dipandang rendah dan hina, hal tersebut ditunjukkan dalam firman Nya sebagai berikut: 

"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah 

orang orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman." (Ali 

Imran: 139) 

Sampai abad ini, hampir setiap bangsa mengaku bahwa merekalah yang terbaik, termakmur, 
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teraman, dan paling manusiawi. Erat kaitannya dengan hal tersebut, kita tentu masih ingat dengan 

slogan yang disampaikan Hitler: Deutsche uber Alles (Jerman di atas semuanya). Pendiskreditan 

dan pengucilan terhadap bangsa-bangsa yang lain pun terjadi. Bahkan bangsa Amerika merasa 

bahwa mereka berasal dari rumpun yang lain, bukan dari rumpun manusia biasa. Sementara, bangsa 

Rusia pernah membuat pernyataan bahwa kedatangan mereka di muka bumi ini adalah untuk 

menyebarkan kebahagiaan dan kemakmuran. 

Orang-orang Yahudi memang pernah menjadi bangsa yang paling mulia di hadapan Allah, yaitu 

tatkala mereka istiqamah (konsisten) dalam memegang dan menjalan kan syariat yang diturunkan 

oleh Allah swt. kepada mereka. Hal ini seperti yang ditunjukkan dalam firman Nya: 

"Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu dan 

(ingatlah) bahwa Aku telah melebihkan kamu atas segala umat." (QS. Al Baqarah: 47) 

Dalam ayat yang lain difirmankan: 

"Dan sesungguhnya telah Kami pilih mereka dengan gpengetahuan (Kami) atas bangsa- 

bangsa." (QS. Ad Dukhaan: 32) 

Sedangkan orang Nasrani adalah umat yang memiliki risalah dan mereka juga menjadi umat yang 

paling mulia di hadapan Allah swt. yaitu ketika mereka istiqamah (konsisten) dalam memegang 

agama dan syariat yang telah diturunkan Allah swt. kepadanya. 

Setelah memahami penjelasan-penjelasan dan karakteristik tentang pengakuan beberapa umat yang 

mengaku sebagai umat terbaik dan paling mulia dalam Surah Al Baqarah yang dibahas sebelumnya, 

selanjutnya untuk lebih mendalami siapa yang menjadi umat terbaik tu, marilah kita perhatikan 

firman Allah swt.: 

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan." 

(QS. Al -Baqarah: 143) 

Ayat senada dengan sebelumnya ini dimaksudkan untuk menunjukkan dan menekankan derajat 

dan eksis tensi umat Islam di antara umat-umat yang lain, agar umat Islam tahu posisi dan kedudukan 

mereka yang sebenarnya sehingga tidak merasa hina dan bersikap tegar dalam menghadapi para Ahli 

Kitab. Sebagai balasan, Allah swt. telah memberikan predikat Ahli Kitab sebagai orang orang yang 

bodoh, karena usaha mereka mengecilkan arti umat Islam dan mengembuskan keraguan di sekitar 

syariatnya. 

Umat-umat lain yang berusaha menyaingi umat ini dengan berbagai macam propagandanya, yang 

menyebut diri mereka memiliki keutamaan dan kebaikan, sesung guhnya keutamaan yang mereka 

miliki itu hanyalah bersi fat duniawi. Pada orang-orang yang demikian itu, Allah swt. tidak 
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menghargainya sama sekali, hal tersebut karena mereka berdiri di atas dasar keduniaan yang semu, 

yang tidak bernilai di hadapan Allah swt. 

4. Perkembangan Umat Islam Menuju Puncak Keutamaan 

Mengapa kemajuan tersebut dapat diraih oleh umat Islam saat itu? Kita dapat menyimpulkan bahwa 

faktor yang membuat umat ini dapat meraih kemajuan yang besar jawabannya adalah hanya ada 

dalam satu kalimat saja, yaitu mereka berhasil merealisasikan tujuan Allah swt. dengan mewujudkan 

penghambaan dan pengabdiannya, baik secara transendental ritual maupun dengan aktualisasi 

mereka lewat keahlian dan ilmu pengetahuan. Sehingga mereka mampu merealisasikan kehidupan di 

dunia dan akhirat. Hal tersebut sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah swt. dalam ayat berikut: 

qubidos 

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." (QS. 

Adz Dzaariyaat: 56) 

Manusia baru dapat dikatakan telah mengabdikan dirinya hanya untuk Allah swt. semata; apabila 

mereka telah ridha menjadikan Allah swt. sebagai Ilah yang patut disembah, Ridha kepada Ad-Din 

diturunkan-Nya sebagai way of life (jalan hidup) yang menjadi sumber akidah, akhlak, dan syariat 

mereka. Mereka sadar benar bahwa Ad-Din yang diturunkan Allah swt. benar-benar dijadikan jalan 

hidup dalam menuju suatu cita-cita yang sesuai dengan yang dikehendaki Allah swt. 

Islam adalah aturan hidup yang universal, yang memancarkan cahaya Ilahiyah Rabbaniyah bagi 

kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu, kemudian ada sebuah ungkapan yang berbunyi: "Islam 

adalah way of life (jalan hidup)", cukuplah kiranya ungkapan tersebut untuk menerangkan hal ini 

secara singkat. 

 

Dilematika Umat Islam 

1. Akar Kemunduran Umat Islam 

Sesungguhnya identitas utama yang membuat umat Islam ini memperoleh derajat tinggi adalah 

persatuan mereka terhadap satu asas, visi dan misi dalam kehidupan yang hakiki, yaitu fitrah Islam. Ini 

adalah sunnatullah yang telah ditetapkan dalam Alquran, yang selalu membimbing, 

memperingatkan, dan menyuruh kita kepada hal tersebut. Alquran menyuruh kita untuk senantiasa 

bersatu dan melarang kita berselisih atau berpecah-belah. Hal tersebut sebagaimana yang Allah swt. 

firmankan sebagai berikut: 

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-

berai."(QS. Ali Imran: 103) 

Alquran juga memberikan ilustrasi nyata yang ada dalam sejarah sepanjang kehidupan manusia 
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tentang kondisi umat sebelum datangnya risalah Rasulullah saw. yang mencerahkan. Pada saat itu 

umat manusia terdiri dari kabilah-kabilah yang berpecah-belah, bersuku-suku, serta berbangsa-

bangsa, yang saling membunuh satu sama lain, dan saling menawan orang- orang yang kalah. 

Kemudian setelah datangnya keterangan dan ajaran (Alquran) yang jelas kepada kita, Allah swt. 

melarang kita mengikuti jejak jalan umat-umat yang terdahulu, yaitu jalan yang penuh dengan 

perselisihan dan perpecahan yang mendiskreditkan satu dengan yang lainnya. Larangan itu disebutkan 

dalam firman-Nya: 

“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang berpisah dan berselisih setelah datang kepada 

mereka bukti yang nyata. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat azab yang pedih.” 

(QS. Ali Imran: 105) 

Sesungguhnya Allah swt. tidak akan pernah mengingkari janji-Nya. Dengan demikian bila Allah 

swt. telah menjanjikan untuk memberikan kemenangan kepada umat, pastilah Dia akan memenuhi 

janji-Nya, tentunya selagi mereka bersatu dalam satu kalimah. Tetapi, jika mereka berpecah-belah, 

berselisih, saling membunuh, dan saling menyerang, di situlah letak kekalahan mereka, sekaligus 

merupakan penyebab datangnya berbagai macam bala dan cobaan. Hanya Allahlah yang memiliki 

daya dan upaya dalam menentukan kehidupan umat manusia di jagat raya ini. 

 

2. Bentuk-bentuk Perpecahan 

Bentuk-bentuk perpecahan ada 3 macam yaitu sebagai berikut: 

- Perpecahan dalam masalah akidah 

- Perpecahan dalam masalah syariat 

- Perpecahan dalam masalah politik 

 

Adalah suatu hal yang menyedihkan bila umat yang tadinya telah mencapai pada kejayaan yang 

dapat mengukir sejarah dunia, kini tinggal nama dan kenangan. Begitulah yang terjadi pada dunia 

Islam, umatnya terperosok ke dalam jurang perpecahan. Menyedihkan sekali, padahal mereka telah 

diperingatkan untuk berhati-hati terhadap bencana ersebut. Mereka kini berpecah-belah, berselisih, 

dan berbaku-hantam di antara sesamanya. Bentuk- bentuk perpecahan dikelompokkan ke dalam tiga 

hal, yaitu: perpecahan dalam masalah akidah, perpecahan dalam masalah tasyri'iyah (hukum), dan 

perpecahan dalam masalah politik. 

 

3. Refleksi Dari Fnatisem dalam Perpecahan Politik 

Pada kurun waktu terakhir ini, telah bermunculan berbagai macam ikatan dan paham reorientasi 

yang menghancurkan ikatan Islam dan negara Islam. Orang orang Turki menyeru kepada Turkisme, 
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orang-orang Kurdi menyeru kepada Kurdisme, orang-orang Barbar menyeru kepada Barbarisme, dan 

orang-orang Arab menyeru kepada Arabisme. Kemudian muncul slogan-slo gan yang menyeru 

kepada negara-negara dan suku-suku, sehingga setiap suku yang tinggal di setiap jengkal tanah di 

dunia ini hampir seluruhnya mempropagandakan fanatismenya. Selain itu, muncul pula slogan-slogan 

yang menyeru kepada firaunisme, asyurisme, persianisme, serta kebanggaan-kebanggaan masa silam 

lainnya. Turki Utsmani yang semula dasar ikatannya adalah Islam, terpotong-potong menjadi 

'sandwich-sandwich kecil'. Jadilah kini dunia Islam yang terdiri dari potongan potongan 

mengenaskan, seperti yang kita saksikan sekarang. Allahu Akbar! 

 

Mencari Jalan Terbaik 

1. Persatuan Sebagai Alternatif Jalan 

Islam selalu memberikan bimbingan dan kesadaran baru kepada seluruh pengikutnya dan membisikkan 

ke telinga mereka kata-kata yang indah, bahwa sesungguhnya mereka adalah umat yang satu. 

Bagaikan satu tubuh yang saling bergantung dan terpaut dalam merasakan keberadaannya. Dalam 

Shahih Muslim, diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir, bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: 

"Perumpamaan orang-orang mukmin dalam cinta kasihnya, kasih sayangnya, dan lemah- 

lembutnya, adalah bagaikan kesatuan tubuh. Kalau salah satu bagian tubuh itu merasakan 

sakit, maka seluruh bagian tubuh akan merasakan tidak enak dan demam." (HR. Muslim) 

 

2. Asas-Asas Persatuan Islam 

Persatuan yang kita inginkan adalah sebuah persatuan yang benar-benar berdiri di atas sebuah 

landasan atau asas yang kukuh. Jenis landasan itu tertuang dalam firman Allah swt. berikut ini: 

"Dan berpeganglah kamu kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan 

ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh- 

musuhan, maka Allah menjinak kan antara hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah 

orang-orang yang bersaudara." (QS. Ali Imran: 103) 

Berikut ini akan dibahas beberapa asas-asas yang berperan penting dalam menggalang persatuan dan 

kesatuan umat, di antaranya sebagai berikut: 

- Komitmen Keislaman Umat 

- Mengambil Satu Sumber Hidayah 

- Persatuan 

- Alquran dan Al Hadis Sebagai Sumber Ilmu dan Hukum 

- Mendirikan Daulah Islam dan Mengembalikan Khilafah Rasyidah 



174  

 

Penutup 

1. Fase Perjuangan 

Pembahasan tentang keutamaan yang dikaruniakan Allah swt. kepada umat ini telah kita bahas 

pada bab-bab sebelumnya. Kemudian kita kaji pula betapa perpecahan umat telah menurunkan citra 

dan wibawa umat ini dari posisinya semula. Setelah itu kita pelajari tentang jalan menuju kebangkitan 

dan menuju kembalinya umat ini kepada citranya yang mulia. Dari semuanya itu, masih ada satu hal 

lagi yang belum kita bahas, yang sebenarnya adalah unsur terpenting, yaitu tentang cara membangun 

umat ini sehingga dapat mengantarkannya kembali kepada kejayaan dan kewibawaan umat Islam. 

Pada fase ini, Rasulullah saw. mencari tempat yang cocok untuk mendirikan sebuah Daulah 

Islamiyah. Rasulullah saw. menyampaikan dakwahnya kepada kabilah-kabilah di sana dan meminta 

mereka memberikan perlindungan kepadanya sehingga ia dapat menyampaikan dakwah yang 

menyeru kepada Allah swt. Tugas itu sangatlah berat dan sulit, akan tetapi Allah swt. memberi kan 

hidayah kepada ahli Yatsrib untuk beriman kepada dakwah Rasulullah saw. Maka, tersebar luaslah 

Islam di tengah-tengah mereka. Kemudian Rasulullah berhijrah ke Madinah beserta para sahabatnya. 

Peristiwa hijrah inilah yang menjadi tonggak demokrasi umat Islam dan berdirinya Daulah Islamiyah 

saat itu dan perlu dijadikan rujukan contoh dan landasan perjuangan zaman sekarang ini. 

 

2. Solusi Membangun Umat 

Pembahasan tentang keutamaan yang dikaruniakan Allah kepada umat ini telah dibahas di 

muka dengan cukup panjang dan lebar. Kemudian kita juga mengkaji betapa perpecahan umat telah 

menurunkan citra dan wibawa umat ini dari posisinya semula. Dalam pada itu kita juga mempelajari 

tentang jalan menuju kebangkitan dan menuju kembalinya umat ini kepada citra yang mulia dan 

tinggi. Masih ada satu hal lagi yang belum kita bahas, yang sebenarnya adalah unsur terpenting, 

yaitu tentang cara membangun umat ini sehingga mampu mengantar kannya kembali kepada 

kejayaan dan kewibawaan umat Islam. 

Untuk masalah ini yang terbesit dalam benak kita adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah 

dalam membangun umat ini. Rasulullah berjuang di tengah tengah masyarakat kafir. Siapa saja yang 

menyambut baik dakwahnya akan dididik dan dibentuknya, sehingga menjadi fondasi yang kukuh. 

Mereka akhirnya dapat mewujudkan sebuah persatuan yang saling menopang dan saling membantu, 

generasi-generasi tersebut memahami dengan pasti dan sadar sepenuhnya, bahwa tugas mereka 

adalah mengadakan perombakan dan perubahan jalan kehidupan. Mereka menderita dan disiksa, 

disakiti, semata-mata karena berpegang teguh kepada Dinullah. Mereka lalu berhijrah ke tempat 

yang aman untuk melin dungi diri dari siksaan. 
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Pada saat itu Rasulullah mencari tempat yang cocok untuk mendirikan sebuah Daulah Islamiyah. 

Rasulullah menyampaikan dakwahnya kepada kabilah-kabilah dan meminta mereka memberikan 

perlindungan kepadanya sehingga ia dapat menyampaikan dakwah yang menyeru kepada Allah. Tugas 

itu sangatlah berat dan sulit, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada Ahli Yatsrib untuk beriman 

kepada dakwahnya Rasulullah. Maka, tersebar-luaslah Islam di tengah-tengah mereka. 

Kemudian Rasulullah berhijrah ke Madinah beserta para sahabatnya. Peristiwa hijrah inilah yang 

menjadi tonggak dan cikal bakal demokrasi umat Islam dan berdirinya Daulah Islamiyah. Di sini, orang 

yang sebelumnya tertekan serta tertindas, berubah menjadi mujahid- mujahid dan pasukan perang yang 

tangguh. Mereka berjuang melawan kemusyrikan dan orang-orang kafir dengan kalimat (lisan) dan 

dengan pedang. Wibawa Daulah Islamiyah dan pemerintahan Islam demikian tinggi dan kekuasaannya 

pun bisa diandalkan sehingga berhasil menguasai dunia, mendongkel takhta Kisra, dan menjatuhkan 

mahkota Kaisar Romawi, sehingga eksistensi politik Islam pada waktu itu berwujud Khilafah Islamiyah 

terus berdiri. 

Tidaklah benar bila ada peneliti yang mengatakan bahwa penyebab kehancuran dan melemahnya 

Khilafah Utsmaniyah adalah karena pribadi para pemimpinnya yang tidak baik atau keislamannya tidak 

dapat dipertanggungjawabkan. Khilafah yang terakhir, yaitu Sultan Abdul Hamid adalah seorang yang 

mukhlis dalam berjuang untuk Islam. Tetapi, di negara itu memang telah berjangkit berbagai macam 

penyakit yang menimpa umat Islam dan kekuasaan itu sendiri. Sehingga membuat jalannya Daulah 

Islamiyah bertentangan dengan sunat Allah yang telah ditetapkan kepada setiap hamba-Nya. 

Benar, khilafah pada waktu itu masih mewakili Is lam, akan tetapi Islam yang ditampakkan telah 

dicemari penyimpangan, baik dalam hal akidah, karakter, akhlak, maupun interaksi sosialnya. 

Kemuliaan dan kemegahan dunia telah menenggelamkan dan menutup mata para penguasa. Maka 

rapuhlah sendi-sendi keadilan di berbagai belahan wilayah Islam, dan tersebarlah aliran-aliran sufisme 

yang menjadikan Islam sekadar zikir-zikir, ibadah ritual, tarian, makan dan minum, sehingga orang-

orang Muslim jauh dari jihad. Sementara itu, para penguasa tidak berusaha mengembalikan kedudukan 

umat kepada tingkat kemuliaan yang pernah dicapainya, yaitu umat yang berkomitmen terhadap Islam. 

Dalam pada itu, yang terjadi justru sebaliknya, para penguasa menyiksa dan mengintimidasi orang-

orang yang berusaha memperbaiki kondisi umat islam. 
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BAB XVI 

SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM DI TURKI 

 

Perkembangan bangsa turki juga bisa diletakkan dalam peta situasi dunia kontemporer, misalnya 

Eropa yang selama tahun 900-1300 berada pada era feodal. Pada masa itu sebagian besar negara-negar 

eropa dipengaruhi oleh lembaga dan adat yang diperkenalkan segera setelah jatuhnya emperium 

romawi selama abad ke-4 dan ke-5. Dari penduduk turki dan daerah sekitar yang sekarang berbicara 

bahasa turki (usmani), hanyalah sebagian kecil yang merupakan keturunan dari orang-orang turkiyang 

bermigrasi kesana, sebaliknya, sebagian besar adalah keturunan dari penduduk asli yang terturkikan,. 

Bangsa turki berasal dari sebuah rumpun bangsa yang dikenal dengan ural altanic, yang disebut 

rumpun bangsa berkulit kuning. Mereka hidup dikaki pegunungan altaic, bagian barat dari padang 

rumput mongolia mereka berkiprah dan mengukir sejarah ini tidak dengan sebutan bangsa turki tetapi 

bangsa Hun. Dari segi keyakinan, bangsaaltaic menganut kepercayaan syaman. Dalam keyakinan ini, 

para penganutnya menyembah unsur-unsur alam dengan perantaraan totem dan roh. Menurut 

kepercayaan mereka dengan upacara penyembahan ini orang akan mampu memiliki kekuatan yang 

dahsyat yang bisa digunakan untuk maksud baik maupun maksud jahat,. Kekuuatan ini akan bisa 

sempurna bila praktek ritualnya mendapat bimbingan langsung dari orang yang dianggap sesepuh 

penganut keyakinan ini dengan bimbingan ini pengamal ritus akan mampu menguasai kekuatan roh 

orang-orang terkenal yang telah meninggal. 

Kondisi geografis yang dialami bangsa turki saat itu secara umum menuntut pola hidup berpindah-

pindah. Didaerah oase inilah bangsa turki memulai kehidupan yang bersifat semi menetap. Konon, kata 

‘’ turki ‘’ berarti ‘ kekuataan, kekuasaan. Mereka yang pindah menuju arah selatan dan barat, untuk 

mencapai wilayah-wilayah eropa timur, timur tengah , dan asia tengah, menamakn kelompoknya 

dengan ‘oghuz’, sementara suku-suku yang terserang menamakan kelompok penjarah ini dengan 

dengan sebutan ‘Turkoman ‘ atau turki. Sumber sejarah yang berasal dari cina dan Bizantium 

menyebutkan bahwa sejak abad ke-6 telah ada bangsa yang secara spesifik mempunyai nama turki 

yang mampu mendirikan kerajaan besar. Kata turki, dalam bahasa cina disebut Tu-kue, digunakan 

pertama kali untuk menyebut sekkelompok orang nomad yang pada abad   ke-6 M telah mendirikan 

sebuah kerajaan yang membentuk wilayah segi tiga mulai dari mongolia ke perbatasan cina bagian 

utara dan laut hitam. Tu-men dan Istami, Tu-men yang dalam bahasa cina disebut dengan Bu-men, 

menguasai bagian barat dari wilayah turki dan telah mampu mewujudkan bentuk kerajaan yang bersifat 

semi menetap. Sementara saudaranya istami dalam bahaasa cina disebut She-tie-mi menguasai bagian 

utara dan meninggal Tahun 576 M Turgesy merupakan suku yang paling dihormati yang pemimpinnya 

pada abad ke-7 bergelar khan. 

Sejak akhir abad ke-7 bangsa turki yang mendiami wilayah asia tengah mulai mengenal agama 

baru, islam. Media yang memperkenalkan mereka dengan islam adalah adanya hubungan dagang. 

Bangsa arab yang piawai dalam perdagangan sejak sebelum islam telah berperan besar dalam 
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perdagangan diwilayah jalur sutera. Islam dipeluk oleh orang-orang turki pada abad ke-4 ( ke-10) 

secara sukarela masyarakat turki saljuq memeluk islam diperkirakan jauh sebelum mereka memasuki 

daerah Jand, tetapi kemungkinan besar mereka memeluk ismlam setelah terjadi interaksi sosial dengan 

masyarakat islam di Jand itu sendiri. Perkembangan dinasti saljuq dibantu oleh situasi politik di 

wilayah transoksania pada saat itu terjadi persaingan politik antara dinasti samaniyyah dengan dinasti 

Khaniyyah. Keberpihakkan saljuq kepada dinasti samaniyyah memungkinkan ia untuk pemukiman 

mereka dan menjadikan kota jand sebagai pusat kegiatan sosial politik mereka, setelah kematian saljuq 

ibn dukak kepemimpinan keluarga saljuq berada ditangan israil ibn saljuq yang juga dikenal dengan 

arslan. Pada masanya dinasti saljuq sudah semakin besar dan melebarkan wilayahnya hingga daerah 

nur bukhara dan sekitar samarkand Mahmud al-Ghaynawi penguasa dari dinasti Ghaynawiyah 

berusaha menyingkirkan pengaruh politik dinasti samaniyyah diwilayah Transoksania. 

Selain itu ia menangkap israel Arslan membawa ke Ghaynah dan menawannya dipenjara kalanjar 

dimultan suku Ghuyy iraqi, mereka adalah keturunan israel dan berbeda dengan suku Ghuyy di 

Transoksania meletusnya pertempuran terbuka antara Banu Saljuq dengan kekuata Ghaynawi Tughril 

merencanakan dua hal: pertama, ia melakukan konsolidasi kekuatan militer yang dianggap menentang 

kekuatan saljuq dan kedua ia memperluas wilayah kekuasaan. Sebab itu, sejarah turki saljuq raya dapat 

disebut juga dengan sejarah turki saljuq di iran ia memperoleh gelar Rukn al-Daulah Yamin Amir al-

Mu’minim pada masa Tughril Beg sebagian besar diwarnai dengan beberapa penaklukan wilayah-

wilayah disekitarnya. Pada tahun 433/1041 yurisdiksi dinasti Ziyariyyah ditaklukan.Anusyirwan, 

penguasa ziyariyyah diwilayah jurjan dan Thabaristan dinasti Khawarizm ditaklukan dan kota Rayy 

dijadikan ibu kota dinasti Saljuq setelah masuknya kekuatan saljuq tidak ada pilihan bagi khalifah 

kecuali mencantumkan nama Tughril kedalam khutbah jum’at sebagai pernyataan pengakuan atas 

kekuasaan dikota Baghda setelah namanya dan itu terjadi pada bulan Ramdhan 447/Desember 1055. 

Tughril Beg wafat pada tanggal 8 Ramadhan 455/1062 ketika ia telah berumur 70 tahun, 

Sepeninggalannya ia diwakili oleh Abu Nashr Manshur ibn Muhammad al-kunduri yang sebelumnnya 

menjadi wazir pada pemerintahan Abu Nashr dikenaal dengan wazir al-kunduri. Sepeninggalannya, 

terjadi perebutan kekuasaan antara dua kubu; kubu pertama, Alp Arselan yang dibantu oleh Nidham al-

mulk dan kubu kedua dipimpin oleh sulaiman ibn Chaghri Beg yang dibantu oleh wazir al-kunduri. 

Pada saat terjadi perpecahaan tersebut wazir al-kunduri mengatakan bahwa Tughril memberikan 

wasiat bahwa penggantinnya adalah sulaiman yang masih kecil dan sekaligus merupakan adik Alp 

Arselan. Karena ia lebih berhak dari sulaiman Alp Arselan tidak mengakui kekuasaan adiknya dan 

untuk itu ia keluar dari kota Rayy. Dawud ibn Mahmud dan pamannya mas’ud legitimasi keagamaan 

atas kekuasaan politik mereka dan oleh karena itu, ia berhak disebut sultan bangsa saljuq di iraq. 

Tutusy sendiri menaklukan Damaskus pada tahun 471/ 1092 selanjutnya penguasa kirman adalah Iran-

Syah yang naik tahta dengan gelar Baha’ al-Din ia dicatat dalam sejarah sebagai penguasa yang fasiq 

dan tidak memperhatikan administrasi kerajaan tercatat Saljuq Kirman diperintah tiga orang yang 

masing-masing mengklaim dirinya sebagai penguasa tertinggi saljuq di Kirman. Mereka , adalah 
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Bahram-Syah ibn Tughril-Syah,Arselan-Syah dan Turan-Syah ibn Tughril-Syah 

Disintegrasi politik ini berlanjut hingga waktu yang lama dan sebagai akibatnya saljuq kirman 

dibagi menjadi tiga wilayah. Meskipun, demekian diantara ketiga penguasa tersebut Turan-Syah 

memiliki kekuatan yang paling besar setelah Turan-Syah terbunuh pada tahun 579/1183 ia digantikan 

oleh muhammad Syahibn Bahram-Syah dengan dukungan politik yang diperolehnya dari sultan 

Arselan ( penguasa Saljuq Raya) sejak berdirinya besarnya bangsa turki dianggap sebagai landasan 

bagi kelangsungan kerajaan turki saljuq karena itu imigrasi mereka kewilayah Anatolia bukan hanya 

berarti mengurangi ancaman terhadap negara tetapi juga menambah kekuatan bangsa turki terhadap 

kekuatan politik Bizantum dan memberikan tanah tambahan bagi bangsa turki. Akibatnya wilayah 

Anatolia menjadi daerah penetrasi bangsa turkiselama tiga puluh tahun meskipun mereka dibawah 

kekuasaan Turki Saljuq kerajaan turki saljuq di Rum (Asia Kecil ) muncul pada tahun 1075 setelah tiga 

puluh tahun kemunculan turki saljuq Raya di Iran sebagai konsekwensi emigrasi besar-besaran bangsa 

turki ke wilayah Aatolia. Pendirinya adalah Abu Fawaris Sulaiman ibn Qutlumisy ibn Israel ibn Saljuq 

sulaiman bukanlah merupakan salah seorang diantara komandan militer yang dikerahkan ileh Alp 

Arselan untuk menaklukan Anatolia setelah kemenangan yang diperoleh dari kerajaan Bizantium di 

Manzikert Akan tetapi ia adalah seorang penguasa,hakim,di Mosul,Diyarbakr dan Iraq pada saat 

peperangan tersebut bangsa Saljuq menanamkan pengaruh politiknya di Asia Tengah selama 220 tahun 

dengan 14 penguasa bangsa Saljuq dapat melebarkan sayapnya ke wilayah timur meskipun masa 

pemerintahnya diwarnai oleh banyak penaklukan ada hal lain yang perlu dicatat dalam sejarah 

pemerintahan sulaiman. Pertama, bangsa Armenia yang telah sekian lama tertekan akibat tekanan 

keagamaan bangsa Romawi dengan politik assimilasi keagamaan Bizantium, mendapatkan kebebasan 

beragama pada masa sulaiman akibatnya loyalitas politik kepada pemerintahan Saljuq yang mereka 

tampakkan semakin kuat hari demi hari. Sebagai akibat dari perjanjian dengan Bizantium ia 

memperoleh kebebasan untuk melebarkan pengaruhnya kewilayah sebelah timur faktor terpentingnya 

yang menyebabkan awal runtuhnya kerajaan Turki Saljuq di Anatolia adalah wafatnya ‘Ala’ al-Din 

Kay-Qubad yang terlalu dini. 

Kerajaan Turki Usmania didirak oleh suku pengembara yang berasal dari wilayah Asia Tengah 

yang termasuk suku kayi ketika bangsa mongol menyerang dunia islam, pemimpin suku Kayi sulaiman 

syah mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa mongol tersebut dan lari kearah 

barat Jalal ad-Din pemimpin terakhir dinasti Khwarazm Syah mereka akhiryan terbagi menjadi dua 

kelompok , yang pertama ingin pulang kenegri asalnya,dan yang kedua meneruskan perantauannya ke 

wilayah Asia   kecil kelompok kedua berjumlah sekitar 400 keluarga dipimpin oleh Erthogrol anak 

Sulaiman. Erthogrol mempunyai seorang putra yang bernama Usman ang diperkirakan lahir tahun 1258 

Nama Utsman itulah yang diambil sebagai nama untuk kerajaan Turki Ustman Erthogrol meninggal 

pada tahun 1280 Usman ditunjuk untuk mengganti kedudukan ayahnya sebagai pemimpin suku 

bangsa Turki atas persetujuan 

Sultan Saljuq sebagian ahli menyebutnya bahwa Ustman adalah anak Sauji, Sauji itulah anak 
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Erthogrol Ustman yang bergelar Padisyah Alu Usman atau Raja dari keluarga usman semangat 

pasukan usmani didorong oleh jiwa agama islam yang berbasis pada ajaran terekat Bektasyiyyah 

yang dipelopori oleh Hajji Bektasy ( w.1297) dengan sistem pergantian kekuasaan yang sedemikian 

itu sering timbul perebutan kekuasaan yang tidak jarang menjadi ajang pertempuran antara satu 

pangeran dengan yang lain yang mengakibatkan lemahnya kekuasaan Usmaniyyah. Setelah masa itu 

para sultannya dalam keadaan lemah ditambah lagi dengan banyaknya serangan balik dari negara-

negara Eropa yang sudah merasa kuat akhirnya para penguasa Usmani tidak dapat lagi 

mempertahankan kerajaannya yang luas itu dan hilanglah kekuasaannya tahun 1924 ketika mustafa 

Kemal Attaturk menghapuskan Khalifah untuk selamanya dari bumi Turki dan bergantilah negeri itu 

menjadi Republik hingga kini 

Kekuasaan mereka bisa dibagi menjadi lima periode sebagai berikut 

a) Periode Pertama (1299-1402) 

Sultan-sultannya ada 

 Usman I 1299-1326 

 Orkhan ( putera Usman I ) 1326-1359 

 Murad I ( PUTERA Orkhan ) 1359-1389 

 Bayazid I Yildirium ( putera Murad I ) 1389-1402 

b) Periode Kedua (1402-

1566) Sultan-sultannya 

adalah : 

 Muhammad I (putera Bayazid I ) 1403-1421 

 Murad II (putera Muhammad I ) 1421-1451 

 Muhammad II Fatih (putera Murad II ) 1451-1481 

 Bayazid II ( putera Muhammad II ) 1481-1512 

 Salim I (putera Bayazid II) 1512-1520 

 Sulaiman I Qanuni ( putera Salim I ) 1520-1566 

c) Periode Ketiga (1566-

1699) Sultan-sultannya 

adalah 

 Salim II (putera Sulaiman I ) 1566-1573 

 Murad III (Putera Salim II) 1573-1596 

 Muhammad III (putera Murad III) 1596-1603 

 Ahmad I (putera Muhammad III) 1603-1617 

 Mustafa I (putera Muhammad III) 1617-1618 
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 Usman II (putera Ahmad I ) 1618-1622 

 Mustafa I ( yang kedua kalinya ) 1622-1623 

 Murad IV (putera Ahmad I ) 1623-1640 

 Ibrahim I (putera Ahmad I ) 1640-1648 

 Muhammad IV ( putera Ibrahim I ) 1648-1687 

 Sulaiman III (putera Ibrahim I ) 1687-1691 

 Ahmad II ( putera Ibrahim I ) 1691-1695 

 Mustafa II (putera Muhammad IV) 1695-1703 

d) Periode Keempat (1699-1839) Sultan-sultannya adalah : 

 Ahmad III (putera Muhammad IV) 1703-1730 

 Mahmud I (putera Mustafa II ) 1730-1754 

 Usman III (putera Mustafa II) 1754-1757 

 Mustafa III ( PUTERA Ahmad III) 1757-1774 

 Abdul Hamid I ( putera Ahmad III) 1774-1788 

 Salim III (putera Mustafa III) 1789-1807 

 Mustafa IV (putera Abd al-Hamid I) 1807-1808 

 Mahmud II (putera Abd al-Hamid I ) 1808-1839 

e) Periode Kelima ( 1839-1922) Sultan-sultannya adalah 

 Abdul Majid I (putera Mahmud II ) 1839-1861 

 Abdul Aziz (putera Mahmud II ) 1861-1876 

 Murad V (putera Abd al-Majid I ) 1876-1876 

 Abdul Hamid II (putera Abd AL-Majid I ) 1876-1909 

 Muhammad V ( putera Abd al-Majid I ) 1909-1918 

 Muhammad VI ( putera Abd al-Majid I ) 1918-1922 

 Abdul Majid II (1922-1924) hanya bergelar khalifah tanpa sultan yang akhirnya 

diturunkan pula dari jabatan khalifah. Turki Usmani dihapuskan oleh Kemal Atturk, 

dan Turki menjadi negara nasional Republik Turki 

Perluasan wilayah Turki Usmani 

 Ke eropa 

 Penaklukan Konstantinopel 

 Ketimur Tengah 

 Ke Mesir dan Afrika Utara 
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Kemunduran Turki Usmani pada abad ketujuh belas hingga delapan belas terdapat perubahan 

penting dalam sejarah Turki Usmani lembaga-lembaga pemerintahan seringkali kehilangan 

kemampuan militer dan administrasinya dan kerajaan dalam posisi tertekan dengan regresi ekonomi 

pemberontakan rakyat dan beberapa kekalahan militer. Kejatuhan kerajaan Turki merupakan sebuah 

proses sejarah panjang dan tidak terjadi secara tiba-tiba diantara beberapa hal yang patut dipandang 

sebagai penyebab kejatuhan dinasti Turki Usmani adalah melemahnya sistem birokrasi,melemahnya 

kekuatan militer Turki Usmani,hancurnya perekonomian kerajaan muncul dan menguatnya kekuatan 

baru di daratan Eropa dan serangan balik terhadap kerajaan Turki Usmani periode keruntuhan Turki 

Usmani termanifestasi dalam dua periode yang berbeda pertama periode desentralisasi, kedua 

periode dekomperasi yang terjadi pada abad kedelapan belas yang saat itu ditandai dengan 

munculnya anarki internal yang dipadu dengan lepasnya wilayah taklukan satu persatu. 

Sepeninggal Salim II pada pertengahan oktober 1574 putra tertuanya Murad III secara 

otomatis menjadi sultan setelahnya dan memerintah hingga tahun 1595 ia barangkali merupakan sisa 

terakhir dari sebuah tradisi lama yakni seorang putra mahkota yang sempat mengeyam pendidikan 

khusus kepemerintahan menjalani kewajiban militer sebelum menjadi sultan serta ia sendiri sempat 

magang dalam struktur birokrasi sebagai gubernur di salah satu propinsi semasa kakeknya sultan 

sulaiman dan ayahnya sultan Salim II. Pada masanya penunjukan pejabat kerajaan tidak lagi 

berdasarkan pada kejujuran dan kemampuan administrasi dan oleh sebab itu disintegrasi dibidang 

administrasi membuka celah bagi proses panjang kehancuran dinasti Usmani kerajaan Turki Usmani 

sebenarnya memiliki pengalaman dala mengatasi ledakan kependudukan yang sedemikian tinggi 

saat terjadi imigrasi besar- 

besaran bangsa Turki ke wilayah Anatolia pada periode Turki Saljuq menurunnya frekuensi 

penaklukan menyebabkan menetapnya sebagian besar penduduk dikawasan pemukiman dan 

memperoleh pekerjaan yang telah disediakan kerajaan petani yang tidak memiliki tanah garapan 

akhirnya pindah ke wilayah sekitarnya untuk dipekerjakan sebagai tentara dikementerian pertahanan 

sistem perekonomian kerajaan Turki Usmani saat itu sufficiency system pada abad keenam belas 

Turki Usmani bersaing dengan portugis untuk menguasai jalur perdagangan di perairan India 

persaingan dagang yang terjadi diantara Belanda , Inggris dan Perancis pada abad ketujuh belas 

menajdi semakin meruncing jatuhnya perdagangan di wilayah Tmur telah mengalihkan kepentingan 

bangsa Eropa dari Turki ke wilayah semenanjung Balkank 

 

Pembaharuan Turki Usmani 

Pada permulaan abad ketujuh belas Turki Usmani mulai memperdebatkan cara terbaik bagi 

program restorasi integritas politik dan efektivitas kekuataan militer yang dimiliki yang digariskan 

Sultan Sulaiman yang menetang kemungkinan pengaruh kekuataan Kristen Eropa atas kaum muslim 
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para modernis menganggap perlunya kerjaan Turki untuk mengadopsi metode yang dimiliki bangsa 

Eropa dalam pendidikan kemiliteran 

 Sultan Mahmud II ( 1808-1839) 

 Tanzimat 

 Usmani Muda 

 Turki Muda 

 Mustafa Kemal Ataturk 

Republik Turki Pasca-kemal sebuah komite persatuan nasional yang terdiri dari 38 perwira 

dibawah kepemimpinan Jenderal Kemal Gursel meyatakan badan itu sebagai perwujudan dari Grand 

National Assembly (parlemen nasional raya ) pemerintah sementara dibentuk dengan Gursel dua 

jenderal dan 15 sipil duduk dalam kabinet komite itu berjanji mengijinkan pada bulan januari 1961 

majlis konstituante mulai menyusun konstitusi baru dan undang-undang pemilihan umum dan 

larangan aktivitas politik yang dikeluarkan setelah kudeta dihapuskan partai demokrat telah 

dibubarkan atas perintah pengadilan pada bulan september 1960 tetapi penggantinya partai keadilan 

adalah diantara 11 partai yang muncul pada pemilihan umum oktober 1961 ia menjadi pemenang 

kedua ( dengan 34,7 persen suara ) setelah partai Rakyat Republik ( dengan 36,7 persen pemerintah 

koalisi dibawah Ismet Inoun tetapi beberapa perwira tidak menyukai kembali kekuasaan para politis 

ada beberapa diantaranya 

 Konstitusi 1961 

 Hubungan Internasional 

 Pendidikan 

 Agama 
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BAB XVII 

REVIEW DARI BUKU FILSAFAT HUKUM ISLAM 

 

 

A. Pengertian, Cakupan dan Batasan Filsafat Hukum Islam 

Filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan 

sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara 

ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya. Menurut Azhar Basyir, filsafat hukum Islam adalah 

pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan radikal tentang hukum Islam. 

Sesuai dengan watak filsafat, filsafat hukum Islam berusaha menangani pertanyaan- pertanyaan 

fundamental secara ketat, konsepsional, metodis, koheren, sistematis, radikal, universal dan 

komprehensip, rasional serta bertanggungjawab. Arti dari pertanggung jawaban ini adalah adanya 

kesiapan untuk memberikan jawaban yang obyektif dan argumentatif terhadap segala pertanyaan, 

sangkalan, dan kritikan. maka pada hakikatnya filsafat hukum Islam bersikap kritis terhadap 

masalah-masalah. Jawaban-jawabannya tidak luput dari kritik lebih lanjut, sehingga ia dikatakan 

sebagai seni kritik, dalam arti tidak pernah merasa puas diri dalam mencari, tidak menganggap suatu 

jawaban sudah selesai, tetapi selalu bersedia bahkan senang membuka kembali perdebatan. 

 

B. Pertumbuhan dan Perkembangan Filsafat Hokum Islam 

1. Pertumbuhan Filsafat Hokum Islam 

Sumber utama dalam hukum Islam al-Quran dan Al-Sunnah. Terhadap permasalahan yang 

tidak diterangkan dalam kedua sumber tersebut, kaum muslimin diperbolehkan berijtihad dengan 

mempergunakan akalnya guna menemukan ketentuan hukum. Dalil yang menjadi landasan 

ber’ijtihad adalah hadits Nabi SAW, ketika mengutus Mu’adz ibn Jabal yang artinya sebagai berikut: 

“Diriwayatkan dari sekelompok penduduk Hims, Mu’adz ibn Jabal, bahwa Rasulullah SAW 

ketika bermaksud untuk mengutus Mu’adz ke Yaman, beliau bertanya, “Apabila dihadapkan 

kepadamu satu kasus hukum, bagaimana kamu memutuskannya?” Mu’adz menjawab, “Saya 

akan memutuskannya berdasarkan al-Quran”. Nabi bertanya lagi. “Jika kasus itu tidak 

kamu temukan dalam al-Quran”, Mu’adz menjawab, ”Saya akan memutuskannya 

berdasarkan sunnah Rasulullah”. Lebih lanjut Nabi bertanya, “Jika kasusnya tidak terdapat 

dalam Sunnah Rasulullah dan al-Quran”. Mu’adz menjawab, 
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“Aku akan ber’ijtihad dengan seksama”. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada 

Mu’adz dengan tangannya, seraya berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah memberikan 

petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridhaiNya”. 

Jadi, ber’ijtihad dengan menggunakan akal dalam permasalahan hukum Islam, yang pada hakikatnya 

merupakan pemikiran falsafi itu, direstui oleh Rasulullah. Bahkan Allah menyebutkan bahwa 

mempergunakan akal dan pikiran atau berpikir falsafi itu sangat perlu dalam memahami berbagai 

persoalan. Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 179: 

 

“…dan dalam qishȃs itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, 

supaya kamu bertakwa.” 

Ayat di atas menunjukkan bahwa mempergunakan akal pikiran untuk menangkap makna yang 

terkandung dalam syariah sesuai dengan petunjuk al-Quran termasuk yang dianjurkan. Pemikiran 

yang mendalam tentang syariah atau hukum Islam melahirkan filsafat hukum Islam. 

Izin Rasulullah kepada Mu’adz untuk berijtiihad merupakan awal lahirnya filsafat hukum 

Islam. Pada masa Rasulullah segala persoalan diselesaikan dengan wahyu. Pemikiran falsafi atau 

ijtihad yang salah segera dibetulkan dengan datangnya wahyu. Akan tetapi, ketika Rasulullah wafat 

dan wahyupun telah terhenti, maka akal dengan pemikiran falsafinya berperan, baik dalam perkara 

yang ada nasnya maupun tidak ada nasnya. 

Permasalahan yang timbul setelah Rasulullah wafat ialah mengenai siapa yang memegang 

tampuk kepemimpinan bagi umat Islam. Terhadap permasalahan yang tidak ada nasnya ini 

dibutuhkan pemikiran mendalam tentang kriteria apa yang diambil untuk menemukan pemimpin 

umat Islam pada waktu itu. Di antara yang banyak melakukan hal tersebut, terutama Umar bin 

Khattab. Penghapusan hukum potong tangan bagi pencuri, zakat bagi mu’allaf, dan lain-lain yang 

dilakukan oleh Umar berdasarkan kesesuaian zaman dan demi menegakkan keadilan yang menjadi 

azas hukum Islam, merupakan contoh penerapan hukum berdasarkan akal manusia. 

Hukum diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, sementara 

masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Untuk itu pengertian dan pelaksanaan hukum harus 

sesuai dengan keadaan yang ada. Artinya, azas dan prinsip hukum tidaklah berubah, tetapi cara 

penerapannya harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, perubahan suasana, dan 

perubahan keperluan hidup. Singkatnya, penerapan hukum harus dapat menegakkan kemaslahatan dan 

keadilan yang menjadi tujuan dari hukum Islam. 

2. Perkembangan Filsafat Hukum Islam 

Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli usul fiqih pertama yang menekankan pentingnya 

memahami maqasid al-syari’ah dalam menetapkan hukum. Ia secara tegas menyatakan bahwa 
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seseorang tidak dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia dapat memahami 

benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan- laranganNya. 

Kemudian ia mengelaborasi lebih lanjut maqasid al-syari’ah itu dalam kaitannya dengan 

pembahasan‘illat pada masalah qiyas. Menurut pendapatnya, dalam kaitannya dengan‘illat, ashl 

dapat dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu kelompok daruriyyat, hajiyyat, ammat, makramat, 

sesuatu yang tidak masuk kelompok daruriyyat dan hajiyyat, dan sesuatu yang tidak termasuk ketiga 

kelompok sebelumnya. Pada dasarnya al-Juwaini mengelompokkan ashl atau tujuan hukum menjadi 

tiga kelompok, yaitu daruriyyat, hajiyyat, dan makramat. Yang terakhir, dalam istilah lain disebut 

tahsiniyyat. 

Kerangka berpikir al-Juwaini di atas kelihatannya dikembangkan oleh muridnya al- Ghazali. 

Dalam kitabnya Syifâ‘al-Ghalîl, al-Gazali menjelaskan maksud syari’at dalam kaitannya dengan 

pembahasan al-munâsabât al-maslahiyyah dalam qiyas, sementara dalam kitabnya yang lain ia 

membicarakannya dalam pembahasan istishlah. Maslahat, baginya adalah memelihara maksud al-

Syari’, pembuat hukum. Kemudian ia memerinci maslahat itu menjadi lima, yaitu memelihara agama, 

jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima aspek maslahat ini, menurut al-Ghazali, berada pada 

peringkat yang berbeda, bila ditinjau dari segi tujuannya, yaitu peringkat daruriyyat, hajiyyat, dan 

tahsiniyyat. Dari sini teori maqasid al-syari’ah sudah mulai kelihatan bentuknya. 

Ahli usul fiqih berikutnya yang membahas secara khusus aspek utama maqasid al- syari’ah, 

adalah Izzuddin Ibn Abdissalam dari kalangan madzhab Syafi’i. Dalam kitabnya Qawa’id al-Ahkam 

fi Mashalih al-Anam, ia lebih banyak mengelaborasi hakikat maslahat yang diejawantahkan dalam 

bentuk dar’u al-mafasid wa jalbu al-manafi’ (menghindari kerusakan dan menarik manfaat). 

Baginya, maslahat duniawi tidak dapat dilepaskan dari tiga peringkat, yaitu daruriyat, hajiyyat, dan 

tatimmat atau takmilat. 

Dalam perkembangan selanjutnya, para penulis Filsafat Hukum Islam mencoba menonjolkan 

istilah Filsafat Hukum Islam ketimbang menggunakan istilah hikmah atau tujuan disyari’atkan hukum 

Islam. Hal ini dapat dilihat dalam tulisan al-Jurjani, Mahmasani, dan lain- lain. 
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3. Manfaat Studi Filsafat Hokum Islam 

kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli 

hukum yang mengkajinya. Filsafat hukum Islam diperlukan bagi pengkajian mendalam setiap 

cabang ilmu hukum Islam. Pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam 

secara menyeluruh dangan keterkaitan dan hubungan yang terjalin dengan ilmu-ilmu agama lainnya, 

baik ilmu kalam, filsafat, tasawwuf, ilmu-ilmu al-Quran dan hadits. 

 

FILSAFAT HUKUM ISLAM DAN ALIRAN FILSAFAT HUKUM LAIN 

A. Hubungan Filsafat Hokum Islam Dengan Ilmu Lain 

1. Teori Kebenaran 

Berpikir adalah bukti keberadaan manusia. Dengan berpikir manusia membedakan dirinya 

dari makhluk lain. Ketika manusia berpikir, dalam dirinya timbul pertanyaan. Apabila seseorang 

bertanya tentang sesuatu, berarti dia memikirkan tentang sesuatu tersebut. Bertanya merupakan 

refleksi pemikiran untuk mencari jawaban. Jawaban yang diharapkan adalah suatu kebenaran. 

Dengan bertanya berarti seseorang mencari kebenaran. Konklusinya “manusia adalah makhluk 

pencari kebenaran. Apakah kebenaran itu? Tiga teori terbit dalam blantika pemikiran manusia untuk 

memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Ketiga teori itu adalah: teori korespondensi, teori 

koherensi dan teori pragmatis. 

a. Teori Korespondensi 

Menurut teori ini, kebenaran merupakan kesesuaian antara data atau statemen dengan fakta 

atau realita. Sebagai ilustrasi, pernyataan bahwa Muhammad adalah putra Abdullah dinyatakan 

benar apabila Abdullah benar-benar punya anak yang bernama Muhammad. 

b. Teori Koherensi 

Teori koherensi menyatakan bahwa kebenaran ditegakkan atas hubungan keputusan baru 

dengan keputusan-keputusan yang telah diketahui dan diakui kebenarannya terlebih dahulu. Suatu 

proposisi dinyatakan benar apabila ia berhubungan degan kebenaran yang telah ada dalam 

pengalaman kita. Dengan demikian, teori ini merupakan teori hubungan semantik, teori kecocokan, 

atau teori konsistensi. 

c. Teori Pragmatis 

Dalam teori ini, sebuah proposisi dinyatakan sebagai suatu kebenaran apabila ia berlaku, 

berfaedah dan memuaskan. Kebenaran dibuktikan dengan kegunaan, hasil dan akibat- akibatnya. 

Sebagai misal, agama itu benar bukan disebabkan karena Tuhan itu ada dan 
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disembah oleh penganut agama, tetapi agama itu benar karena ia mempunyai dampak positif bagi 

masyarakat. 

2. Ilmu Pengetahuan, Filsafat Dan Agama 

a. Ilmu Pengetahuan 

1) Defenisi Ilmu Pengetahuan 

Dalam Ensiklopedia Indonesia dinyatakan bahwa secara epistemologis setiap 

pengetahuan manusia merupakan kontak dari dua hal, yaitu: obyek dan manusia sebagai 

subyek19. Dengan demikian secara sederhana, pengetahuan merupakan kontak antara manusia 

sebagai subyek dengan obyek yang berupa berbagai permasalahan yang merasuk dalam pikiran 

manusia. 

Sedangkan kata ilmu pengetahuan menurut Ensiklopedia Indonesia adalah suatu 

sistem dari berbagai pengetahuan mengenai suatu lapangan pengalaman tertentu yang disusun 

sedemikian rupa, menurut azas-azas tertentu, sehingga menjadi kesatuan; suatu sistem dari 

berbagai pengetahuan didapatkan sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan 

memakai metode tertentu (induksi, deduksi). 

Ashley Montagu, guru besar Rutgers University, menyimpulkan bahwa yang dimaksud 

ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari 

pengamatan, studi, dan percobaan untuk menentukan hakikat dan prinsip tentang hal yang 

sedang dipelajari. 

2) Sikap Ilmah 

Sikap ilmiah adalah sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang ilmuwan dalam mempelajari, 

meneruskan, menerima atau menolak, dan mengubah atau menambah suatu ilmu. Sikap ilmiah 

tersebut pada intinya adalah: 

a) Skeptic, sikap skeptis berarti senantiasa menyangsikan dan meragukan setiap ilmu 

pengetahuan. Sikap ini dilanjutkan dengan hasrat, minat, dan semangat yang menyala untuk 

mencari jawaban yang memuaskan dari berbagai persoalan. 

b) Obyektif, Menghindari subyektifitas, emosi, prasangka dan pemihakan. 

c) Berani dan intelek, berani menyatakan kebenaran dan tidak mundur oleh tekanan; tidak 

menyerah dan putus asa dalam mencari kebenaran 

d) Terbuka, kesediaan untuk menyatakan “saya keliru” apabila terbukti adanya kesalahan. 

Sikap ini berlandaskan pada sifat ilmu pengetahuan itu sendiri, yaitu relatif. 

e) Sederhana, rendah dan toleran terhadap sesuatu yang telah diketahui 

f) Sederhana, rendah hati dan toleran terhadap sesuatu yang telah diketahui 
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3) Relative Ilmu Pengetahuan 

Ilmu pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah selesai dipikirkan. Ia merupakan suatu hal 

yang tidak mutlak. Kebenaran yang dihasilkan ilmu pengetahuan bersifat relatif (nisbi), positif, dan 

terbatas. Hal ini disebabkan karena ilmu pengetahuan tidak mempunyai alat lain dalam menguak 

rahasia alam kecuali indera dan kecerdasan (otak) termasuk di sini peralatan yang diproduksi oleh 

otak manusia. 

Hasil penelitian, penyelidikan dan percobaan ilmu pengetahuan lama akan disisihkan oleh 

penelitian, penyelidikan dan percobaan baru yang dilakukan dengan metode-metode baru dan dengan 

perlengkapan-perlengkapan yang lebih sempurna. Teori Einstein yang didasarkan atas studi 

percobaan-percobaan Michelsou dan Morley, misalnya, menyisihkan ketentuan fiisik Newton. Teori 

Relativitas Einstein ini pun bukanlah kebenaran mutlak, ia tetap terbuka terhadap kritik. 

Kebenaran-kebenaran ilmiah selalu terbuka bagi peninjauan kembali berdasarkan fakta dan 

data baru yang sebelumnya tidak diketahui. Kebenaran ilmiah tidak tergantung kepada siapa yang 

menyampaikan ilmu tersebut. Akan tetapi, ilmu itu sendiri yang akan mengoreksi. Matematika 

sering diistilahkan dengan ilmu pasti. Namun demikian, ia tidak selalu membahas yang pasti. Sebagai 

misal, teori probabilitas merupakan teori kemungkinan. Demikian pula dengan perhitungan yang 

dipergunakan matematika dalam kebanyakan praktiknya merupakan “approximations” 

Dalam pandangan sebagai ilmuwan, alam yang diketahui manusia merupakan alam ciptaannya 

sendiri, bukan alam ciptaan Allah. Alam yang diselidiki ilmu pengetahuan ibaratnya sebuah gunung es. 

Pengetahuan manusia terbatas pada bagian yang muncul ke permukaan samudera, selebihnya 

merupakan misteri. 

Tiap cabang ilmu menghadapi soal-soal yang tidak dapat dipecahkan oleh ilmu cabang itu 

sendiri. Ia membutuhkan campur tangan ilmu-ilmu yang lain. Pembahasan fiqih tidak bisa terlepas 

dari pembahasan sosiologi, psikologi, statistik dan lain-lain. Ilmu pengetahuan adalah teka-teki yang 

apabila suatu persoalan telah diselesaikan, timbullah soal-soal lain dari penyelesaian tersebut. 

Bagaimanapun telitinya ilmuwan menyelidiki dan memperoleh pandanganpandangan yang jitu 

tentang zat yang hidup, tetapi asal hidup yang sebenarnya merupakan rahasia baginya. Ilmu 

pengetahuan tidak dapat menjawab pertanyaan tentang inti hidup, roh, arti kematian dan sengsara. Ia 

tidak dapat mengobati kerinduan dan kehausan manusia pada cinta mutlak dan abadi. Sebagian 

pertanyaan-pertanyaan yang tak mampu dijawab oleh ilmu pengetahuan itu akan dijawab oleh 

filsafat sebagai ilmu universal. 
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a. Filsafat 

Tujuan filsafat adalah memberikan Weltanschauung (filsafat hidup). Weltanschaung 

mengajari manusia untuk menjadi manusia yang sebenarnya yaitu manusia yang mengikuti 

kebenaran, mempunyai ketenangan pikiran, kepuasan, kemantapan hati, kesadaran akan arti dan 

tujuan hidup, gairah rohani dan keinsafan, setelah itu mengaplikasikannya dalam bentuk topangan 

atas dunia baru, menuntun kepadanya, mengabdi kepada cita mulia kemanusiaan, berjiwa dan 

bersemangat universal, dan sebagainya. 

b. Agama 

Sesuatu yang berkaitan dengan agama menjadi persoalan yang sarat emosi, subyektivitas, 

kecenderungan, dan kadang sifat tidak tawar menawar26. Realitas ini dikarenakan konsepsi tentang 

agama menyangkut kepentingan agama tersebut, keyakinan dan perasaan27. Contohnya, definisi 

agama sangat dipengaruhi oleh tujuan dalam memberikan definisi tersebut. Hampir setiap orang 

involved (terlibat) dengan agama yang dianutnya dan dipengaruhi oleh pengalaman keagamaan yang 

diketahuinya. Karena itulah, tidak ada definisi agama yang dapat diterima secara umum. 

Meskipun agama memiliki definisi beraneka ragam, terdapat ciri-ciri tertentu yang dimiliki 

oleh semua agama. Ciri-ciri tersebut merupakan titik-titik persamaan agama-agama. Titik-titik 

persamaan itu adalah kebaktian, pemisahan antara yang sakral dengan yang profan, kepercayaan 

terhadap jiwa, kepercayaan kepada Tuhan, penerimaan hal supranatural dan keselamatan29. Dari 

titik-titik persamaan ini dapat diambil pemahaman bahwa yang dimaksud dengan agama adalah 

sesuatu yang berasal dari Tuhan berupa ajaran tentang ketentuan, kepercayaan, kepasrahan dan 

pengamalan, yang diberikan kepada makhluk yang berakal demi keselamatan dan kesejahteraannya di 

dunia dan di akhirat. 

3. Agama Sebagian Kebenaran Mutlak 

Akal adalah salah satu potensi manusia yang berkesanggupan untuk mengerti dan memahami 

sedikit tentang realitas kosmis kemudian mengolah dan merubah sebatas kemampuan serta 

menjelajahi dunia rohaniah30. Pemahaman dan penyelidikan akal terbatas pada dunia yang tampak 

dan hasilnya tidak sanggup memberikan kepastian. Karena itu, manusia harus berhenti dari aktifitas 

akalnya ketika akal sampai pada titik kulminasinya dan berpindah kepada keimanan ketika berbicara 

tentang Tuhan, akhirat dan sesuatu yang berada di luar kemampuan akal. Akal memberi kebebasan 

kepada manusia untuk percaya dan tidak percaya tentang wujud Tuhan tetapi agama dan perasaan 

mewajibkan manusia untuk percaya bahwa Tuhan itu ada. Penggunaan akal tanpa diiringi 

dengan keimanan pada agama dan 
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kepercayaan pada keterbatasan akal akan membuat manusia mempertuhankan akal dan terjerumus 

dalam jurang kesalahan. 

Menurut Ibn Khaldun, mempertimbangkan Tuhan, sifat-sifat Tuhan dengan akal ibarat 

menimbang gunung dengan timbangan tukang emas. Ini bukan berarti timbangan itu tidak dapat 

dipercaya. Kita percaya bahwa akal adalah timbangan yang cermat dan dapat dipercaya. Akan tetapi 

akal mempunyai batas-batas kemampuan yang dengan keras membatasinya. Karena itu, menimbang 

soal-soal yang berhubungan dengan Tuhan, sifat-sifatnya, akhirat dan sebagainya dengan 

menggunakan akal, tidak bisa diharapkan hasilnya. Otak hanyalah satu atom dari atom-atom yang 

diciptakan Allah. Alam yang diketahui oleh akal manusia terbatas kepada apa yang dicapai oleh 

indera-indera manusia. Selebihnya berada di luar batas kemampuannya. 

Kita telah mengetahui bahwa ilmu pengetahuan itu terbatas, terbatas subyeknya (penelitinya), 

obyeknya dan metodologinya. Hasil penelitian ilmu pengetahuan pun kebenarannya bersifat nisbi 

(relatif) dan positif (berlaku sampai dengan saat ini). Meskipun ilmu pengetahuan hanya 

menyelesaikan masalah yang terbatas, tetapi tidak semua masalah yang tidak terjawab atau belum 

terjawab olehnya lantas dapat diselesaikan oleh filsafat, dan tidak lantas kebenaran positif hasil 

kebenaran ilmu pengetahuan disempurnakan oleh filsafat. Kebenaran filsafat adalah spekulatif, 

subyektif dan nisbi. Tentang suatu masalah yang sama para filosof berbeda pandangan sesuai dengan 

jalan pemikiran dan titik tolak mereka. 

Dengan keterbatasan akal manusia itu tidak berarti Tuhan dalam menciptakan manusia 

bertujuan untuk kecelakaan, kebingungan dan kesengsaraan umat manusia. Keterbatasan itu 

menunjukkan adanya Yang Maha Sempurna. Terhadap kebingungan manusia dan problematika 

mereka yang tak terselesaikan, Tuhan memberikan jalan pembebasan. Dengan sifat Rahman dan 

Rahim-Nya, Allah berkenan menurunkan wahyuNya kepada umat manusia sebagai petunjuk, cahaya 

dan rahmat, agar mereka menemukan kebenaran hakiki dan azasi yang tidak dapat dicapai sekedar 

dengan akalnya, juga agar manusia mendapat jawaban yang pasti atas persoalan-persoalan yang tak 

dapat dipecahkan oleh ilmu pengetahuan dan filsafat. 

Berulangkali Allah berfirman bahwa Dialah Yang Maha Benar dan sumber segala kebenaran. 

Al-Quran yang merupakan firmanNya adalah kitab kebenaran, diturunkan sebagai petunjuk, rahmat 

dan cahaya bagi semesta alam. Di samping itu Allah juga menegaskan, bahwa Islam adalah agama 

yang benar. Dengan ajaran Islam yang tertuang dalam al-Quran, Allah memutuskan berbagai 

problematika asasi yang tidak dapat dipecahkan dengan akal manusia. 
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Di antara firman Allah yang menyebutkan hal-hal di atas adalah: 

 

“Maka (Dzat yang demikian) itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada  

sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan (dari 

kebenaran)?” (QS. Yunus: 32). 

 

“Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang- orang 

yang ragu”. (QS. Al-Baqarah: 147). 

4. Hubungan Ilmu Pengetahuan, Filsafat dan Agama 

Allah SWT berfirman: 

 

 

“Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada 

Allah bagi mereka berita gembira. Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba- hamba-Ku. 

Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah 

orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal”. 

Rasulullah pernah bersabda: 

 

Dari Ibrahim bin Al-Fadhl, dari Sa’id Al-Maqburiy, dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, "Hikmah itu adalah barang hak milik orang yang beriman; 

dimanapun mereka menemukan hikmah itu, mereka paling berhak untuk memilikinya". 

Dari ayat dan hadits di atas, dapat ditimba pemahaman bahwa di samping ada kebenaran mutlak 

yang terdapat pada agama dan terejawantahkan dalam wujud alQuran, juga diakui adanya kebenaran 

yang sesuai dengan kebenaran mutlak, yaitu kebenaran yang tidak 
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bertentangan dengan al-Quran. Kebenaran tersebut merupakan hasil usaha manusia dengan akalnya. 

Akal adalah pemberian Allah Yang Maha Benar, dan Allah menciptakannya tidaklah dengan kesia-

siaan. Karena itu, akal bukanlah untuk disia-siakan, tapi harus dimanfaatkan. Meski kebenarannya 

relatif, bukan berarti produk akal lantas ditinggalkan. Kebenaran relatif harus dimanfaatkan dengan 

senantiasa mengingat sifat kerelatifannya. Artinya, dalam berpegang kepada kebenaran relatif, 

seseorang harus siap untuk meninggalkannya manakala diketemukan hasil yang lebih benar dan 

lebih dapat dipertanggungjawabkan. Manakala kebenaran relatif bertentangan dengan kebenaran 

mutlak, ia harus segera berpindah kepada kebenaran mutlak tersebut. 

Manusia tidak bisa hidup dengan hanya berpegang kepada kebenaran ilmu pengetahuan dan 

filsafat tanpa adanya kebenaran agama. Sebaliknya, manusia tidak bisa hidup wajar hanya dengan 

kebenaran mutlak agama tanpa kebenaran-kebenaran relatif. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa 

manusia hanya dapat hidup dengan wajar dan benar apabila ia mau mengikuti kebenaran mutlak 

sekaligus mengakui eksistensi dan fungsi kebenaran lain yang berkesesuaian dengan kebenaran mutlak 

agama tersebut. Yang penting manusia dapat mendudukkan sesuatu pada proporsinya dan tepat pada 

tempatnya. Mana yang termasuk kebenaran mutlak ditempatkan pada kebenaran mutlak, dan yang 

masuk kategori kebenaran relatif harus didudukkan pada tempat kebenaran relatif. Bukan 

sebaliknya, merelatifkan yang mutlak dan memutlakkan yang relatif. 

B. Filsafat Hokum Islam Dan Aliran Filsafat Hokum Lain 

Filsafat hukum, sebagaimana yang kita lihat, mengambil pandangan hukum yang bersifat 

teleologis yang menyatakan bahwa adanya hukum adalah untuk memenuhi maksud tertentu. Tidak 

dapat disangkal bahwa setiap sistem hukum diorientasikan untuk mencapai tujuan tertentu yang 

menuntut pelaksanaan. Hukum Islam atau syariah adalah sistem ketuhanan yang dinobatkan untuk 

menuntun umat manusia menuju ke jalan damai di dunia ini dan bahagia di hari kiamat. 

Urusan dunia ini oleh Penentu Hukum dipandang dari kerangka kepentingan dunia lain, yang 

lebih baik dan abadi. Ini menandai perbedaan hukum Islam dari hukum manusia yang membicarakan 

hanya kepentingan dunia. Tuhan adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sifat-sifat ini benar-

benar terrefleksikan dalam hukumNya. Rahmat merupakan inti syariah dengan konsekuensi bahwa 

kekuasaan yang berlandaskan kekuasaan dicela dimata Tuhan. Mengatur dengan kekuatan bukan 

tujuan syariah dan keadilan merupakan tujuan utamanya. Keadilan, menurut syariah adalah perintah 

yang lebih tinggi karena tidak hanya memberikan 
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setiap orang akan haknya tetapi juga sebagai rahmat dan kesembuhan dari sakit. Berlaku adil 

dianggap sebagai langkah takwa setelah iman kepada Allah. 

Pada pokoknya, syariah merupakan pernyataan sifat Tuhan dan usaha untuk menegakkan 

perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua 

orang. Jadi, perintah dan keadilan merupakan tujuan mendasar bagi syariah. Perintah, tanpa 

keadilan, membuat hukum menjadi kejam. Hukum positif dunia modern membicarakan hanya 

perintah. Di sisi lain, sejarah hukum alam, seperti yang diuraikan oleh Friedmann, merupakan kisah 

anak manusia mencari keadilan mutlak, dimana kegagalannya merupakan bukti bagi definisi-definisi 

yang bertentangan dan pandangan- pandangan yang berbeda dalam hal ini yang menyebabkan 

keadilan hampir tidak dapat dicapai. 

Karena keadilan Islam merupakan keadilan yang paling tinggi dibandingkan dengan sistem 

keadilan yang lain, baik Yunani, Romawi maupun hukum manusia lainnya, maka keadilan Islam 

mencari motif yang paling dalam. Perbuatan itu ditentukan oleh niat adalah sabda Rasulullah SAW 

dan kita berbuat seolah-olah di hadapan Allah yang lebih dekat kepada kita dibandingkan dengan urat 

leher kita sendiri dan mengetahui apa yang tersirat dalam hati kita. Sarakhsi mengatakan, 

“Memberikan keadilan merupakan langkah takwa yang paling mulia. Menurut Kasani, keadilan 

merupakan salah satu ketakwaan yang paling baik dan salah satu kewajiban paling penting setelah 

iman kepada Allah. 

Tuhan sekali lagi memerintahkan orang yang beriman agar berlaku bahkan berkata adil. 

Janganlah kalian mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang bermanfaat, hingga ia 

dewasa. Apabila kalian berkata maka berkatalah dengan adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu). 

Penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperingatkan agar kalian ingat. Itu adalah hukum moral 

yang mencapai puncaknya dalam keikhlasan motif di lubuk hati yang paling dalam, dan sebaiknya 

kita ikuti. 

1. Standar Keadilan Mutlak 

Apakah keadilan mutlak itu? Pertanyaan yang telah diperdebatkan oleh para filsuf sejak abad 

ke-6 SM. Dikatakan bahwa keadilan merupakan masalah utama manusia, tetapi keadilan masih terus 

diperdebatkan tidak hanya dalam filsafat tetapi juga dalam Etika dan Yurisprudensi. 

Para filsuf Yunani memulai keadilan sebagai kebaikan individual, sebagai tujuan atau 

maksud hukum yang memberikan kepada setiap manusia akan haknya. Dalam perkembangan yang 

lebih jauh kita mendapatkan teori perlindungan atas apa yang adil, sesuatu kekuasaan yang 

menentukan hak-hak sesuai dengan hukum. Kita telah melihat bahwa menurut Plato keadilan 

merupakan kebaikan yang tidak dapat dijelaskan dengan argumentasi rasional tetapi 
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terdapat dalam tindakan seseorang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan 

kepadanya dan sikapnya menjaga diri dalam batas-batas yang ditentukan. Plato menyerukan setiap 

orang agar sekuat tenaga berusaha melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tingkatan dimana ia 

berada. Jadi, ia ingin mempertahankan status quo sosial dan mencegah perselisihan antar sesama 

anggota masyarakat. 

Ajaran Aristoteles tentang keadilan berbeda dengan ajaran Plato. Ini merupakan teori murni 

apakah hukum harus memberikan kepada setiap orang akan haknya. Sumbangan utama Aristoteles 

adalah membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif atau keadilan perbaikan. Yang 

pertama menunjuk kepada distribusi kebaikan dan kehormatan kepada masing-masing orang sesuai 

dengan kedudukannya dalam masyarakat dan menerapkan perlakuan yang sama di depan hukum. 

Yang kedua berhubungan dengan hukum administratif, hukuman untuk ganti rugi kesalahan dan 

kejahatan dan hukum untuk memiliki perlakuan yang sama dalam pengadilan. 

Di atas terbukti bahwa Plato, dalam doktrin keadilannya, menekankan moralitas sedangkan 

Aristoteles menekankan kepentingan hukum. Konsep Plato tentang moralitas hanya berfungsi untuk 

menghancurkan kebebasan individu, karena ia harus menjaga dirinya sendiri di kelas di mana ia 

berada, sedangkan Aristoteles nampaknya menekankan keadilan legalitas atau positivitas yang 

mengutamakan berbagai prinsip kebaikan. Jadi, moralitas dan hukum tidak hanya berbeda satu sama 

lain tetapi juga dipahami secara salah yang mengakibatkan tidak ada standar keadilan mutlak dalam 

pemikiran hukum Barat modern yang melandaskan inspirasinya pada filsafat Yunani. 

Islam patut mendapat penghargaan karena memiliki standar keadilan mutlak. Standar 

keadilan ini berdasarkan pada norma-norma baik dan buruk yang didukung oleh wahyu dan prinsip-

prinsip hukum yang fundamental. Inilah ciri khusus keadilan Islam. Jadi, keadilan dalam Islam 

merupakan perpaduan yang menyenangkan antara hukum dan moralitas. Islam tidak bermaksud 

untuk menghancurkan kebebasan individu tetapi 

2. Antinomi 

Ada antinomi tertentu dalam hidup yang harus didamaikan. Hidup selalu aman jika 

menghindari sikap-sikap yang ekstrim. Karena itu syariah mengambil jalan tengah dan 

mendamaikan antara berbagai antinomi yang jika tidak didamaikan akan menghalangi kerja hukum 

maupun perdamaian dan kemakmuran. Islam adalah agama perdamaian dan memiliki kapasitas yang 

luar biasa untuk menjaga keseimbangan hidup yang benar-benar direfleksikan dalam hukumnya 

dengan konsekuensi bahwa antinomi tersebut didamaikan dan dihentikan. 
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3. Stabilitas dan Perubahan 

Menurut Pound hukum harus stabil, sebab jika tidak maka ia tidak dapat berdiri tegak. 

Karena itulah maka semua pemikiran tentang hukum bertujuan untuk mendamaikan antara 

kebutuhan akan stabilitas dan kebutuhan akan perubahan yang bertentangan itu38. Hal ini telah 

menimbulkan berbagai teori. Sejauh menyangkut perintah, teori hukum lebih menitikberatkan 

stabilitas daripada perubahan. 

4. Akal dan Wahyu 

Akal pada mulanya merupakan kemampuan berpikir biasa atau kekuatan otak manusia yang 

diharapkan menjadi sumber bagi pengetahuan yang nyata. Tetapi ia berbeda dari satu ke lain orang. 

Misalnya, lihat saja para filsuf bagaimana mereka saling berbeda pendapat. Mungkin tidak dalam 

satu butirpun di mana mereka sepakat. Mereka bahkan berbeda pendapat mengenai fenomena yang 

nampak. Sebagian berpendapat bahwa substansi terdiri atas bentuk- bentuk, sedangkan yang lain 

berpendapat bahwa substansi terdiri atas partikel-partikel yang tidak dapat dibagi-bagi. 

Pihak lain seperti Democritus berpendapat bahwa substansi merupakan persenyawaan 

partikel-partikel yang sangat kecil. Menurut Schopenhauer, akal dalam dirinya tidak memiliki nilai, 

tetapi karena alam telah memproduksinya untuk melayani keinginan pribadi39. Menurut Hume, akal 

hanyalah budak nafsu40. Kant, dalam Critique of Pure Reason, telah membuktikan keterbatasan-

keterbatasan akal. Jika akal bisa melakukan kesalahan dan tidak dapat menjadi sumber pengetahuan, 

maka wahyu justru merupakan sumber satu-satunya bagi pengetahuan yang asli. Wahyu adalah 

firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, melalui malaikat Jibril yang kejujuran 

dan ketelitiannya tidak diragukan lagi. 

5. Kolektivisme dan Individualisme 

Pertentangan dan pemikiran politik yang fundamental dalam sejarah peradaban Barat selalu 

menyangkut cita-cita kolektivitas dan individualis. Apakah individu atau masyarakat sebagai nilai 

tertinggi merupakan masalah yang telah dipelajari dari sudut keadilan oleh para filsuf Yunani 

beberapa abad sebelum Masehi. Teori-teori hukum mengambil satu dari tiga sikap; apakah 

menundukkan individu kepada masyarakat, menundukkan masyarakat kepada individu, atau 

berusaha untuk memadukan dua kepentingan yang bersaing. 

6. Positivisme dan Idealisme 

Dalam teori hukum, Positivisme dan Idealisme digambarkan saling bertentangan. Teori-teori 

idealistis di samping didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan amat berkaitan dengan apakah 

hukum yang seharusnya, teori positivistik diilhami oleh pandangan-pandangan tentang hukum yang 

bertentangan. Positivisme Analitik mengkonsentrasikan diri pada analisa- 
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analisa hukum dan hubungan-hubungan hukum berdasarkan pada pembagian ketat apa yang nyata 

dan apa yang seharusnya, yang karenanya ia dipisahkan dari keadilan. 

Menentang teori ini, Positivisme Pragmatis memandang fakta sosial sebagai unsur yang 

menentukan konsep hukum. Bagi Positivisme Analitik, hukum berarti perintah dari penguasa yang 

karenanya stabil, sedangkan Positivisme Pragmatik menganggap bahwa hukum tunduk kepada 

masyarakat, yang karenanya selalu berubah-ubah sesuai dengan setiap perubahan dalam masyarakat. 

Jadi Positivisme merupakan korban ketegangan dan konflik. 

Karena ada pemisahan antara apa yang nyata dengan apa yang seharusnya, maka tidak akan 

ada perdamaian antara Hukum Positif dan Hukum Alam. Karena itu, Syariah mengkombinasikan 

hukum sebagai adanya dan hukum sebagai yang seharusnya, sekaligus mempertahankan perintah 

dan keadilan. Sebagai perintah Tuhan, penguasa tertinggi, maka syariah adalah hukum positif dan, 

karena memberikan perhatian khusus kepada keadilan, maka syariah adalah ideal, yang karenanya 

dapat digambarkan secara tepat sebagai hukum Positif dalam bentuk ideal. 

 

MANUSIA DAN HOKUM ISLAM 

A. Manusia menurut perpspektif islam 

Keistimewaan manusia yang paling penting adalah kepemilikan akal. Akal itulah yang 

membedakan antara eksistensi manusia dan binatang, bahkan juga membedakan eksistensinya dengan 

malaikat. Dengan akal, Allah mengangkat manusia sebagai khalifah, mengatasi martabat segala 

makhluk. Allah mengajarkan manusia untuk dapat mengetahui nama-nama segala sesuatu di alam 

ini48. Dalam al-Quran banyak ayat yang menyerukan pentingnya penggunaan akal dalam kehidupan 

manusia. Di dalam alQuran, kita sering menemukan ungkapan seperti la’allakum ta’qilȗn (agar kamu 

berakal), la’allakum tatafakkarȗn (agar kamu berpikir), la’allakum ta’lamȗn (agar kamu mengetahui), 

afalȃ yatafakkarȗn (apakah mereka tidak berpikir?), afalȃ yatadabbarȗn (apakah mereka tidak 

menimbang?). Semua ungkapan itu menunjukkan bahwa al-Quran mendorong manusia untk 

menggunakan akalnya. 

Meskipun begitu akal atau daya pikir manusia berada dalam ruang lingkup yang terbatas 

sebagaimana halnya daya manusia lainnya, seperti indera penglihat (mata), indera pendengar 

(telinga), indera pencium (hidung), indera perasa (lidah) dan indera peraba (kulit). Dinyatakan dalam 

al-Quran bahwa ilmu yang dapat dikuasai oleh manusia hanya sedikit. Secara tegas al-Quran 

menyatakan hal itu dalam surat Bani Israil ayat 85 berikut ini: 
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“Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang ruh. Katakanlah: "Ruh itu termasuk urusan 

Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit" 

Akal dan kekuatan manusia tidaklah lahir dari kekuatan manusia itu sendiri melainkan 

kekuatan dari yang Maha Agung, yaitu Allah SWT. Allah itu tidak dapat diketahui dengan 

perantaraan panca indera manusia. Ia dapat diketahui melalui alat yang disebut akal yang berpusat di 

dalam kalbu. Allahpun dapat diketahui melalui penelitian atas fenomena-fenomena alam yang 

merupakan tanda-tanda keberadaanNya. Filsafat adalah suatu cara yang ditempuh manusia untuk 

mencari Tuhan. Akan tetapi, Tuhan sendiri dengan caraNya sendiri memperkenalkan diriNya 

melalui malaikat yang menyampaikan wahyuNya kepada utusan- utusanNya (Rasul). Dengan 

demikian, manusia dapat mengetahui Tuhan dengan cara yang tepat, dengan mempelajari wahyu 

serta mempercayai atau meyakininya. 

Manusia dapat mengenal Tuhan dari bawah ke atas, antara lain melalui filsafat. Sebaliknya, 

Tuhan, dari atas ke bawah memperkenallkan diriNya dengan perantaraan wahyuNya. Akhirnya, 

manusia dapat menemukan Tuhannya, baik setelah melalui berbagai bentuk kontemplasi filosofis, 

maupun melalui kepercayaan atas wahyu. Filsafat keTuhanan dan kemahaesaanNya ini menyajikan 

beberapa argumen tentang kemestian adanya Tuhan. Argumen-argumen ini dikelompokkan ke 

dalam argumen-argumen ontologis, argumen kosmologis, argumen teleologis, argumen moral, dan 

argumen epistemologis. Walaupun argumen-argumen tersebut mempunyai dasar logika yang logis 

dan rasional, tetapi tidak terlepas dari berbagai kritikan. Adanya kritikan-kritikan tersebut tidaklah 

mengherankan karena bagaimanapun juga suatu produk filsafat hanya memuaskan rasio sementara 

dalam beragama lebih menekankan kepada keyakinan.. 

Tetapi perlu dicatat, sebagaimana yang dinyatakan Plato, bahwa sebelum orang mencapai 

pengetahuan dari ketidaktahuannya, ia mesti melewati pintu keyakinan terlebih dahulu. Tidak ada 

ilmu apapun yang tidak diawali dengan keyakinan. Nah, disinilah keyakinan atau iman sangat 

menentukan keberhasilan seseorang dalam menggali ilmu agama. Tidak heran jika di kalangan para 

pengkaji perbandingan agama, seperti Hurchison mengatakan bahwa seorang yang mengkaji suatu 

agama tanpa melaksanakan ajaran agama yang dipelajarinya, ia tidak akan mendapatkan apa-apa . 

Menurut Plato, diantara ketidaktahuan (ignorance) dengan pengetahuan (knowledge) terdapat 

perantaraannya (intermediate) yang disebut keyakinan (true beliefe). Pernyataan filosof zaman klasik 

ini50 kiranya dapat diartikan bahwa sebelum manusia sampai kepada pengetahuannya dari 

ketidaktahuannya ia harus melalui pintu keyakinan terlebih dahulu. Pendapat serupa ini di bidang 

pengetahuan tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam dan filsafat hukum Islam. 

Pendapat para filosof Islam, baik mutakallim maupun ushȗlȋ, menyatakan bahwa manusia baru 
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akan mencapai suatu pengetahuan apabila ia memulainya dari pintu keyakinan. Dalam hal ini, 

keyakinan termaksud adalah keyakinan dalam beragamanya. Seseorang yang mempelajari ilmu-ilmu 

agama tidak akan sampai kepada pengetahuan dalam ilmu agama jika ia tidak terlebih dahulu 

meyakini kebenaran ajaran agamanya. Oleh karena itu, kajian filsafat hukum Islam dalam buku ini 

pun didahului dengan kajian tentang kemestian kemahaesaan Tuhan dan kerasulan Muhammad 

SAW sebagai titik tolak keyakinan dalam beragama Islam. Atas dasar keyakinan inilah seseorang 

baru dapat menyatakan kedua kalimah syahadat yang bukan saja didasari oleh keimanan di dalam 

hatinya, melainkan juga dengan dasar pemikiran filosofis. 

Dalam rangka hidup dan kehidupannya, manusia yang hidup di dunia ini mau tidak mau pasti 

mempunyai picu yang berupa gerak yang dikenal di kalangan para filosof Islam dengan istilah al-

harakah. Setiap orang memiliki al-harakah sebagai sifat dasar manusia yang berfungsi untuk 

mengambil segala yang bermanfaat dan menolak segala yang merusak, Apabila keberadaan al-

harakah dalam diri manusia ini berfungsi sebagaimana mestinya, maka tujuan hukum Islampun 

pasti tercapai, yakni meraih kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, meraih kebahagiaan 

yang kekal dengan jalan mengambil maslahat dan menghindari kerusakan. Fitrah yang merupakan 

bawaan manusia sejak lahir itu meliputi tiga daya atau potensi. 

Ketiga potensi itu ialah: 

1. Quwwah al-‘aql yaitu daya akal atau potensi intelektual 

2. Quwwah al-ghadlab yaitu potensi defensif 

3. Quwwah al-syahwah yaitu potensi ofensif 

Ketiga daya di atas mempunyai fungsinya masing-masing. Daya akal adalah potensi tertinggi 

manusia yang berfungsi untuk mengetahui Allah (ma’rifatullah) serta mengimaniNya. Daya ghadlab 

berfungsi defensif, yakni untuk menghindarkan diri, secara naluriah, dari segala yang membahayakan. 

Oleh karena itu, daya ini seringkali disebut al-quwwah al-dâfi’ah yang secara harfiahpun berarti 

daya defensif. Sedangkan daya syahwah berfungsi sebagai daya ofensif, daya ini berfungsi untuk 

menginduksi obyek-obyek yang bermanfaat dan menyenangkan. Kedua potensi terakhir ini dimiliki 

setiap manusia, namun dengan kadar yang berbeda-beda. 

 

B. MANUSIA DAN HUKUM ISLAM 

Manusia sebagaimana telah dijelaskan di atas, dilahirkan dengan seperangkat potensi untuk 

beriman kepada Allah, menginduksi obyek-obyek yang menyenangkan dan mempertahankan diri 

dari berbagai hal-hal yang dapat membahayakan. Manusia, dengan daya akalnya, mampu mengetahui 

keberadaan Allah. Bahkan menurut teologi Mu’tazilah, manusia dengan akalnya mampu mengetahui 

kewajiban-kewajibannya terhadap Tuhan. Namun akal tidak sanggup mengetahui cara-cara 
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berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah adalah adalah hakikat ibadah dan 

penyerahan diri dan mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah. 

 

SUMBER, METODE DAN PRINSIP HOKUM ISLAM 

A. Sumber Dan Metode Hokum Islam 

Sebagaimana telah disinggung pada bab terdahulu bahwa sumber hukum Islam berasal dari 

potensi-potensi insani dan sumber Ilahi. Oleh karena itu, pada dasarnya, sumber hukum Islam adalah 

sumber naqliyyah dan ‘aqliyyah. Penggabungan kedua sumber ini telah melahirkan sumber ketiga, 

yakni kasyfiyyah, yaitu kebenaran yang bersumber dari intuisi atau kebenaran intuitif. 

Sumber hukum naqliyyah ada yang bersifat orisinal (aslî) dan ada yang bersifat tambahan 

(tab’î). Sumber hukum naqliyyah yang bersifat tambahan ini ialah ijma’. Oleh karena itu, seringkali 

para pakar hukum Islam menyatakan bahwa sumber hukum ada tiga. Pertama al-Quran, kedua 

Sunnah, dan ketiga ijtihad. Ijma’ seringkali tidak disebut sebagai sumber hukum yang ketiga karena 

ijma’ merupakan sumber hukum naqliyyah ‘tambahan’ karena pada dasarnya bersumber pada al-

Quran dan Sunnah juga. Demikian pula sumber-sumber hukum Islam lainnya seperti qiyas, istihsan, 

istislah dan sebagainya, tidak lagi disebut sumber hukum Islam karena semuanya merupakan hasil 

ijtihad. Perlu dicatat bahwa sumber ijma’ yang menjadi sumber hukum yang mempunyai kekuatan 

yang tetap dan pasti (qath’î) ialah ijma’ Salaf yang berkenaan dengan apa yang disebut sesuatu yang 

diketahui sebagai pokok utama dalam ajaran agama atau yang disebut para pakar dan ulama Islam 

dengan sebutan: mâ ‘ulima al-din bi al-dlarurah. 

Ijtihad adalah sumber hukum Islam dan tentu saja merupakan sumber kebenaran aqliyyah yang 

dihasilkan berdasarkan penalaran rasional yang tetap mengacu kepada sumber- sumber naqliyyah. 

Sumber hukum yang dihasilkan berdasarkan penalaran rasional seperti tersebut di atas yang paling 

banyak disepakati ialah Qiyas. Akan tetapi, ada pula beberapa metode untuk menghasilkan sumber 

hukum ‘aqliyyah ini seperti: istihsan, istishab, dan sebagainya. Sumber-sumber hukum tersebut pada 

hakikatnya sama yakni suatu sumber hukum yang dihasilkan berdasarkan ijtihad yang tingkat 

kebenarannya relatif. Bahkan perlu dicatat bahwa sumber-sumber hukum aqliyyah ini umumnya 

hanya berkenaan dengan hukum-hukum praktis di bidang mu’amalah Sumber hukum intuitif atau 

kasyfiyyah hanya mungkin diperoleh oleh orang yang mengetahui hukum Islam serta 

mengamalkannya; baik hukum ibadah maupun hukum mu’amalah. 

1. Metode Naqliyyah – ‘Aqliyyah 

Walaupun sering dinyatakan, bahwa sumber hukum naqli yaitu al-Quran dan Sunnah adalah 

sumber yang ditransmisi, sumber yang diterima melalui penuturan berkesinambungan. Pada 

hakikatnya sumber naqli tersebut juga adalah sumber aqliyyah. Kenyataan memang menunjukkan 

demikian. 
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Suatu upaya untuk menjamin bahwa al-Quran itu diperoleh secara naqliyyah ternyata memerlukan 

tiga metode: al-tajribah al-hissiyyah (pengalaman empirik), al-tawâtur atau al- mutawâtirât atau 

transmited data (data yang ditransmisi melalui periwayatan yang ketat), dan al-istiqra’, yaitu 

pengujian kebenaran sumber naqliy secara induktif. 

a. Metode Al-Tajribah al-Hissiyyah 

Al-Tajribah al-Hissiyyah yang artinya pengalaman inderawi atau empirik adalah salah satu 

metode untuk memperoleh pengetahuan hukum dan sumber hukum Islam. Sebagaimana telah 

diketahui bahwa pengalaman empirik itu diperoleh melalui penelitian dan pengamatan, seperti 

penelitian tentang suatu realitas yang selalu berulang-ulang atau berputar dan merupakan akibat dari 

realitas itu. Demikianlah generasi pertama umat Islam. Yakni Salaf, memperoleh pengetahuan 

agama, pengetahuan hukum Islam dan sumbernya. Di kemudian hari perolehan pengetahuan pun 

berkembang. Kaum muslim tidak lagi memperoleh pengetahuan tentang sumber hukum Islam dari 

Rasulullah SAW. Mereka memperolehnya melalui pengalaman orang lain yang diriwayatkan dari 

orang ke orang yang terpercaya. 

b. Metode Al-Mutawatirat (Premis-premis yang ditransmisi) 

Ahli-ahli mantik berpendapat bahwa premis-premis yang diperoleh melalui al-tajribah, al-

hadats, dan al-tawātur, merupakan premis-premis yang hanya menjadi pengetahuan dan sumber 

kebenaran bagi mereka yang mengalaminya dan memperolehnya secara langsung. 

Premis-premis tersebut tidak bisa dijadikan argumentasi (istidlal) bagi orang lain yang tidak 

mengalaminya, mendengar dan menyaksikannya. Pengetahuan demikian itu hanya diperoleh melalui 

al-iqna’. Pengetahuan yang diperoleh melalui iqna’ ialah pengetahuan yang diperoleh karena 

kepercayaan kepada si pemberitahu, suatu metode penalaran (reasoning) dimana pemikiran si 

pendengar diyakinkan oleh suatu pernyataan tanpa menunjukkan bukti atau tanpa pembuktian. 

c. Metode Al-Istiqra’ 

Al-Istiqra’ adalah penalaran induktif, yaitu suatu cara untuk mencapai kesimpulan yang bersifat 

umum atau preposisi universal melalui observasi atas kejadian-kejadian partikular. Oleh karena itu, 

al-Khawarizmi (yang dikenal di tanah air dengan nama Logaritma) mendefinisikan al-istiqra’ dengan 

“cara mengetahui sesuatu yang universal dengan seluruh partikulernya”. Ibnu Sina membagi al-

Istiqra’ atas dua macam, al-tâm dan al-masyhûr. Istiqra’ bentuk al-mashur ialah cara penentuan 

hukum yang di dalammnya hanya terkandung kebanyakan partikular-partikularnya. Bentuk istiqra’ 

ini kadang-kadang disebut juga al-Istiqrâ al-Nâqis (penalaran induksi yang tidak sempurna). 

2. Metode Pemahaman Sumber Hukum Islam 

Setelah diketahui bahwa sumber hukum Islam itu ada yang naqliyyah dan aqliyyah, timbul 

pertanyaan; bagaimana memahami sumber tersebut sehingga diketahui sumber yang petunjuk 

pelaksanaannya (di bidang hukum) merupakan suatu kepastian yang ajeg dan atau petunjuk yang 



202  

samar-samar dan memungkinkan timbulnya keanekaragaman penafsiran dan praktek hukum. Sejalan 

dengan sumber pengetahuan hukum Islam, yaitu naqliyyah dan aqliyyah, maka pemahaman dan 

penafsiran atas sumber hukum Islam pun digunakan metode naqliyyah-aqliyyah. Dengan demikian, 

metode-metode hukum Islam yang termasuk kategori naqliyyah meliputi; metode al-Quran, metode 

Sunnah, metode Ijma’ dan metode Qiyas. 

B. Prinsip-Prinsip Hokum Islam 

Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak, atau al-

mabda’. Prinsip dalam buku ini berarti kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan 

menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum Islam dan setiap cabang-

cabangnya. Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ialah 

prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal. Adapun prinsip khusus ialah prinsip-prinsip 

setiap cabang hukum Islam. Berikut ini diuraikan prinsip-prinsip tersebut. 

1. Prinsip Pertama, Tauhid (al-Tawhîd) 

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia 

ada di bawah suatu ketetapan yang sama yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat lâ ilâha 

illâ Allâh (Tidak ada tuhan selain Allah). 

2. Prinsip Kedua, Keadilan (al-‘Adl) 

Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim al-mîzân yang berarti keseimbangan atau moderasi. 

Kata keadilan dalam al-Quran kadang-kadang sama pula dengan pengertian al-Qist. 

3. Prinsip Ketiga, Amar Makruf Nahi Munkar 

Kelanjutan dari dua prinsip pertama, tauhid dan keadilan ialah amar makruf nahi munkar. 

Amar makruf berarti hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang 

baik dan benar yang dikehendaki dan diridloi Allah. Dalam kajian filsafat hukum Barat biasanya 

diartikan sebagai fungsi social engineering hukum. Sedangkan nahi munkar berarti fungsi social 

controlnya. Atas dasar prinsip inilah dalam hukum Islam dikenal adanya perintah dan larangan, wajib 

dan haram, pilihan antara melakukan dan tidak melakukan perbuatan yang kemudian dikenal dengan 

istilah al-Ahkâm al-Khamsah atau hukum yang lima, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. 

4. Prinsip Keempat, Kemerdekaan atau Kebebasan (al-Hurriyyah) 

Kelanjutan prinsip-prinsip di atas adalah prinsip kebebasan. Kebebasan dalam arti luas yang 

mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individual maupun komunal, kebebasan beragama, 

kebebasan berserikat dan kebebasan berpolitik. Kebebasan individual meliputi kebebasan dalam 

melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan. 
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TUJUAN DAN KAIDAH HOKUM ISLAM 

 

A. Tinjauan Hokum Islam 

Tidak diragukan lagi bahwa agama Islam diarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki 

Penciptanya yang Maha Bijaksana. Demikianlah hukum Islam mempunyai tujuan. Tujuan hukum 

Islam pada hakikatnya adalah tujuan Pencipta hukum Islam itu sendiri. Tujuan hukum Islam itu 

menjadi arah setiap perilaku dan tindakan manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidupnya 

dengan mentaati semua hukum hukumnya. 

Tujuan hukum Islam ditinjau dari segi Pembuat Hukum dapat diketahui melalui penalaran 

induktif atas sumber-sumber naqli, yaitu wahyu, baik al-Quran maupun al-Sunnah. Tujuan Hukum 

Islam dilihat dari segi Pembuat Hukum ada tiga. Terutama tujuan hukum taklifi, yaitu hukum yang 

berupa keharusan melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya, memilih antara melakukan 

perbuatan atau tidak melakukannya, dan hukum melakukan atau tidak melakukan perbuatan karena 

ada atau tidak adanya sesuatu yang mengharuskan keberadaan hukum tersebut. Ketiga tujuan 

tersebut di atas juga dilihat dari segi tingkat dan peringkat kepentinganya bagi manusia itu sendiri, 

yaitu: tujuan primer atau al-dlarûrî, tujuan sekunder atau al-hâjjî, tujuan tertier atau al-tahsînî 

1. Tujuan Primer (al-Dlaruri) 

Tujuan primer hukum Islam ialah tujuan hukum yang mesti ada demi adanya kehidupan 

manusia. Apabila tujuan itu tidak tercapai, maka akan menimbulkan ketidakajegan kemaslahatan 

hidup manusia di dunia dan di akhirat, bahkan merusak kehidupan itu sendiri. Kehidupan hidup yang 

primer ini hanya bisa dicapai bila terpeliharanya lima tujuan hukum Islam yang disebut al-

Dlaruriyyât al-Khamsu atau al-Kulliyat al-Khamsu, atau sering juga disebut Maqashid al-Syarî’ah, 

yaitu lima tujuan utama hukum Islam yang telah disepakati bukan saja oleh ulama Islam melainkan 

juga oleh keseluruhan agamawan. Kelima tujuan itu ialah, memelihara agama, memelihara jiwa, 

memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta, 

2. Tujuan Sekunder (al-Hâjjiyyât) 

Tujuan sekunder hukum Islam adalah terpeliharanya kehidupan manusia yang tediri atas 

berbagai kebutuhan sekunder hidup manusia itu. Kebutuhan hidup sekunder ini bila tidak terpenuhi 

atau terpelihara akan menimbulkan kesempitan yang mengakibatkan kesulitan hidup manusia. Namun 

demikian, kesempitan hidup tersebut tidak akan mengakibatkan kerusakan yang menimbulkan 

kerusakan hidup manusia secara umum. Kebutuhan hidup yang bersifat sekunder ini terdapat dalam 

ibadah, adat, mu’amalat dan jinayat. Terpeliharanya tujuan sekunder hukum Islam dalam ibadat 

umpamanya, dapat tercapai dengan adanya hukum rukhsah yang berbentuk dispensasi untuk 

menjamak dan mengqasar sholat bagi mereka yang sedang dalam perjalanan atau mereka yang 

tengah mengalami kesulitan, baik karena sakit dan atau karena sebab lainnya. 
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Contoh tujuan hukum sekunder dalam adat, seperti adanya kebolehan berburu dan menikmati segala 

yang baik-baik selama hal itu dihalalkan, baik berupa makanan, minuman, sandang, papan dan 

sebagainya. 

3. Tujuan Tertier (al-Tahsiniyyat) 

Tujuan tertier hukum Islam ialah tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup 

manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan 

menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. Pencapaian tujuan tertier hukum Islam ini 

biasanya terdapat dalam bentuk budi pekerti yang mulia (al-akhlaq al- karimah). Budi pekerti atau 

akhlak mulia ini mencakup etika hukum, baik etika hukum ibadah, mu’amalat, adat, pidana atau 

jinayah, dan mu’amalat atau keperdataan. Etika hukum ibadah, umpamanya, dicerminkan dengan 

adanya ketetapan hukum bersuci atau taharah, menutup aurat, mensucikan dan membersihkan najis 

dari tempat ibadah, berhias, melaksanakan kebaikan dalam bentuk sodaqah, dan sebagainya. 

B. Kaidah-Kaidah Hokum Islam 

Kata kaidah berasal dari bahasa Arab al-qâ’idah. Oleh karena itu, kaidah-kaidah dalam bahasa 

Arab ialah al-qawa’id. Kaidah-kaidah hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah bahasa Arab 

al-qawâ’id al-fiqhiyyah. Qawa’id dalam bahasa Arab sehari-hari berarti fondasi atau landasan suatu 

bangunan. Kata qawa’id seperti ini dijumpai dalam al-Quran surat al- Baqarah ayat 127 yang 

berbunyi: 

 

 

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail 

(seraya berdoa), Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami). Sesungguhnya Engkaulah 

yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". 

Kaidah-kaidah hukum tidaklah disusun dalam suatu kurun waktu tertentu. Kaidah- kaidah 

hukum itu baru tersusun secara sistematis di kemudian hari sejalan dengan perkembangan dan 

pertumbuhan ijtihad di kalangan para pakar dan pendiri madzhab dalam hukum Islam. Makna-makna 

yang terkandung dalam kaidah-kaidah hukum ditetapkan oleh para pakar hukum Islam yang 

kemudian dikenal sebagai pendiri dan tokoh madzhab hukum. Mereka menyusun kaidah-kaidah 

hukum berdasarkan pengalaman empiriknya yang kemudian dirumuskanya melalui penalaran 

induktif. Dengan demikian, tidak mengherankan jika kaidah- kaidah hukum itu baru dikodifikasikan 

pada abad ketiga Hijriyah. 

Panca Kaidah Hukum Islam dan Kaidah-Kaidah lain yang ditimbulkannya 



205  

1. Kaidah Pertama 

Kaidah di atas bermakna: Sesungguhnya perbuatan-perbuatan seorang mukallaf dan bentuk-

bentuk hubungannya, baik dalam bentuk ucapan, maupun perbuatan, hasil dan hukumnya itu 

berbeda-beda sesuai dengan maksud dan tujuannya, apa tujuan ia melakukan perbuatan dan atau 

bentuk hubungan yang ia lakukan itu. Dengan kata lain, hukum itu bertahap atau bertingkat sesuai 

dengan maksud dan tujuan perbuatan tersebut. 

Kaidah induk ini melahirkan dua kaidah besar yang kemudian di bawahnya timbul kaidah-

kaidah lainnya. Kedua kaidah tersebut berbunyi : Pertama, kaidah dalam perikatan, kedua, kaidah 

dalam persumpahan. Kaidah dalam perikatan berbeda antara satu madzhab dengan madzhab lainnya. 

Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan epistemologi madzhab masing-masing. 

2. Kaidah Kedua 

Kaidah ini diinterpretasikan sebagai berikut: seseorang tidak boleh merusak atau merugikan 

orang lain, baik dengan cara melakukan pembalasan atas kerusakan yang ditimbulkan oleh yang lain 

atas dirinya. Kaidah ini menjadi landasan bagi larangan dan pencegahan perbuatan yang 

membahayakan serta landasan keharusan menentukan sesuatu yang maslahat dalam bentuk 

mengambil manfaat. Kaidah. 

3. Kaidah ketiga 

Kaidah ini berlaku di dalam semua bidang dan bab hukum. Masalah-masalah hukum yang 

berkenaan dengan kaidah ini hampir mencapai sepertiga atau seperempat dari keseluruhan masalah 

hukum. Kaidah. 

4. Kaidah keempat 

Kaidah di atas mengandung pengertian bahwa sesungguhnya hukum-hukum yang 

pelaksanaannya menyulitkan atas mukallaf atau memberatkan atas diri, jiwa, atau hartanya itu 

diringankan hingga sesuai dengan tingkat kemampuan si mukallaf tersebut. Dengan kata lain, 

pelaksanaan hukum itu disesuaikan dengan kemampuan mukallaf sehingga dalam prakteknya tidak 

akan merusak diri, jiwa atau harta si mukallaf. 

 

KEISTIMEWAAN DAN KEINDAHAN HOKUM ISLAM 

Hukum Islam mempunyai beberapa keistimewaan dan beberapa keindahan yang 

menyebabkan Hukum Islam menjadi hukum yang paling kaya dan paling dapat memenuhi hajat 

masyarakat, serta menjamin ketenangan dan kebahagiaan masyarakat. Keistimewaan dan keindahan 

itu apabila dapat dipraktekkan bersama-sama dengan ajaran-ajaran Islam yang lain, niscaya benar-

benar dapat membentuk suatu umat yang ideal, yang padanya terkumpul segala unsur kekuatan yang 

adil, keteguhan dan kehidupan yang baik serta kemajuan yang utama. 
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Dalam bagian ini kita menyebutkan sebagian dari keistimewaan dan keindahan itu untuk 

menjadi fakta-fakta yang berbicara yang menyingkap kemampuan hukum Islam mengembangkan 

keadilan yang merata dalam masyarakat dunia ini. Di antara keistimewaan dan keindahan hukum 

Islam itu ialah: 

1. Hukum Islam itu mudah, jauh dari sulit dan sempit. Di antara keistimewaan dan keindahan 

hukum Islam ialah kemudahan hukumnya, mudah diamalkan, jauh dari kepicikan, segala 

hukumnya selalu dapat berjalan seiring dengan fitrah manusia 

2. Hukum Islam sesuai dengan ketetapan akal dan logika yang benar dan sesuai dengan fitrah 

manusia sebelum fitrah itu dirusak hawa nafsu Segala hukum yang dinaskan di dalam al- Quran 

dan al-Sunnah adalah ma’qûlah al-ma’nâ, mempunyai hikmah dan rahasia yang tinggi. Ibadah 

sendiripun dalam garis besarnya mengandung hikmah dan manfa’at, baik dari segi budi pekerti, 

segi kejiwaan dan segi kemasyarakatan, yang semuanya itu tidaklah tersembunyi bagi mereka 

yang mempunyai akal yang kuat. Mungkin dalam sebagian penjelasan hukum tidak nampak 

hikmahnya kepada kita. Namun hal itu tidak memberikan pengertian bahwa hukum itu tidak 

mengandung hikmah. Hukum-hukum yang tidak dinaskan secara tegas, yaitu hukum-hukum 

yang berdasar ijtihad yang dibina atas ra’yu dan qiyas, yang memperhatikan kemaslahatan dan 

menolak kemafsadatan, maka sumbernya adalah akal dan kebebasan berpikir yang diikat rapat 

dengan dasar-dasar keadilan dan mengakui hak-hak manusia, serta keharusan memperhatikan 

kaidah-kaidah pembinaan hukum dan sumber-sumbernya. 

3. Tujuan hukum hanyalah mewujudkan kemaslahatanm masyarakat, baik di dunia maupun di 

akhirat, menolak kemadaratan dan kemafsadatan, serta mewujudkan keadilan yang mutlak. 

4. Hukum-hukumnya dibagi kepada Azimah dan Rukhsah. Ibnu Umar ra. selalu memilih bidang 

azimah sedangkan Ibnu Abbas selalu memilih bidang rukhsah. Masyarakat dalam menghadapi 

problema ini ada yang sangat bersungguh-sungguh untuk berusaha mengambil yang azimah, ada 

pula yang berimbang dalam mengambil keduanya dan ada pula yang kurang. 

5. Hukum-hukumnya dibagi kepada Azimah dan Rukhsah. Ibnu Umar ra. selalu memilih bidang 

azimah sedangkan Ibnu Abbas selalu memilih bidang rukhsah. Masyarakat dalam menghadapi 

problema ini ada yang sangat bersungguh-sungguh untuk berusaha mengambil yang azimah, ada 

pula yang berimbang dalam mengambil keduanya dan ada pula yang kurang. 

6. Mengimbangi hak jiwa dengan hak anggota tubuh anggota dalam batas-batas yang seimbang. 

7. Menyamaratakan taklif di antara semua mukallaf 
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Mereka para mukallaf disamaratakan dalam bidang taklif, bidang hukum atau bidang 

pengadilan. Segala hukum Islam dan segala taklif-taklifNya dibina atas prinsip persamaan. Semua 

anggota masyarakat Islam dibebani beban hukum yang sama. Hukuman atau sanksi dijatuhkan 

semua pihak yang bersalah tanpa pandang bulu. Umat Islam semuanya sama dalam memperoleh hak 

dan dalam menunaikan kewajiban, tak ada perbedaan antara kulit putih dan kulit hitam, antara hakim 

dan mahkum, antara orang Arab dan non Arab. Prinsip ini telah tumbuh sejak lahirnya Islam 

HUKUM ISLAM, RAKYAT DAN NEGARA 

Sumber teori konstitusional paling otoritatif di bawah syariah adalah model negara Madinah 

yang dibangun sendiri oleh Nabi pada 622 M, dan diterapkan oleh empat khalifah penggantinya (al-

Khulafa al-Rasyidun). Terlepas apakah dikarakterisasikan dalam terminologi modern sebagai teokrasi 

atau nomokrasi, negara Nabi di Madinah memiliki organisasi de facto yang khas yang harus dicontoh 

sepeninggalnya, yang tunduk pada modifikasi yang dibutuhkan karena berhentinya wahyu Allah. 

Sesuai dengan pandangan ini, penguasa ummat Islam setelah Nabi disebut khalifah Rasul Allah. Oleh 

karena itu, bagi mayoritas Sunni, khalifah adalah penerus peran Nabi sebagai penguasa politik 

tertinggi umat Islam, tanpa meneruskan perannya sebagai Nabi dan penerima petunjuk Allah. 

A. Sumber dan Sifat Kekuasaan 

Rasanya agak sulit berbicara tentang pemerintahan Nabi dalam perspektif konstitusionalisme. 

Istilah konstitusionalisme itu mengaplikasikan pembatasan hukum atas kekuasaan penguasa dan 

pertanggungjawaban politiknya terhadap sekelompok manusia lain. Sedangkan Nabi, bagi kaum 

Muslimin adalah utusan Allah, yang setiap kata dan perbuatannya merupakan satu-satunya kriteria 

validitas dan legalitas. 

Dalam istilah konstitusional, Nabi merupakan kedaulatan asli manusia dan pendiri negara 

Islam. Namun, beliau digantikan oleh manusia yang menikmati derajat kekuasaan politik yang sama 

tanpa memiliki otoritas religius serupa. Walaupun hak khalifah untuk memerintah diduga 

berdasarkan kepercayaan rakyat atas integritas moralnya dan keimanannya kepada ajaran Nabi, 

sehingga tidak ada jalan untuk membenarkan basis legitimasi politik itu ketika penunjukkan dan 

penetapan khalifah yang awal, bay’at dibuat dan tidak ada jalan untuk menarik dukungan dan 

pengakuan pada tahap berikutnya. 

 Sumber kesulitan kedua berkaitan dengan sifat dan ruang lingkup kekuasaan Nabi yang 

diwarisi oleh para penerusnya, para khalifah. Selama sepuluh tahun pertama negara Madinah, Nabi 

adalah satu-satunya penerima dan penafsir wahyu Ilahi, eksekutif tertinggi sekaligus kepala 

peradilan umat Islam. Dari sudut pandang konstitusional dan perundang-undangan, Nabi adalah 
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penguasa tunggal negara Madinah pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif 

tertinggi dan bersifat mutlak. 

Hasil dari mempertahankan model yang digunakan khalifah sebagai model pemerintahan yang 

paling tinggi yang tidak terbatasi oleh pribadi manusia manapun atau lembaga apapun, maka menjadi 

tidak mungkin menyusun dan membatasi kekuasaan penguasa, sebagaimana secara pasti ditentukan 

oleh konstitualisme. 

B. Partisipasi Politik Rakyat 

Banyak sudah yang diperbuat oleh para pengarang Muslim kontemporer berkaitan dengan 

gagasan tentang syura, suatu gagasan yang mengandaikan para penguasa berkonsultasi dengan para 

pemuka masyarakat tentang urusan Negara . Namun, problem yang berkenaan dengan syura sebagai 

prinsip konstitusional adalah, karena konsep dan otoritasnya yang asli dalam al-Quran juga 

praktiknya dalam sejarah, tidak memiliki ruang lingkup yang komprehensif maupun efek yang 

mengikat. 

Didorong keinginan menyusun suatu prinsip konstitusi modern dari syariah historis, 

sejumlah penulis Muslim modern telah mendistorsi fakta-fakta historis agar sesuai dengan 

pandangan mereka. Walaupun benar jika dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam 

pemerintahan dan pertanggungjawaban penguasa kepada rakyatnya seharusnya sesuai dengan 

prinsip-prinsip konstitusional Islam, tetapi itu tidak dapat dipertahankan bahwa memang demikianlah 

halnya. Jika syariah telah menetapkan syura, tentu tidak perlu dibicarakan selama berabad-abad. 

Menurut ayat 3:159 (satu dari dua ayat yang menyebutkan istilah syura), Nabi secara lemah 

lembut dan penuh kasih berkonsultasi dengan mereka tentang urusan publik, tetapi ketika 

memutuskan sesuatu, beliau harus memutuskannya dengan tetap bersandar kepada Allah. Walaupun 

Nabi melakukan konsultasi dalam berbagai situasi, dan sekali waktu mengikuti saran yang diberikan 

kepadanya, namun hal itu tidak dapat dilihat oleh para pendiri hukum sebagai sebuah perenungan dari 

ayat tersebut, tidak pula sebagai praktik yang tetap, bahwa Nabi selaku berkonsultasi dengan para 

Sahabatnya dalam masalah-masalah publik dan berkenan menerima nasehat yang diberikan. 

C. Kedaulatan 

Penilaian konstitusionasl atas model syariah seperti diuraikan di atas, jelas menunjukkan 

perlunya klarifkasi dua konsep yang sangat berhubungan dengan konstitusionalisme modern: 

kedaulatan dan kewarganegaraan. Konsep-konsep itu (yang masuk pada jantung filsafat politk) tidak 

mungkin didiskusikan secara mendalam di sini. Namun, kita perlu memperjelas posisi yang dambil 

dalam studi ini sehubungan dengan konsep-konsep sentral itu. 
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Kedaulatan memiliki bermacam-macam konotasi, dalam hukum internasional, hukum 

konstitusional dan filsafat politik. Tetapi ia selalu menandai otoritas atau pemerintahan tertingi 

berdasar hukum (legal). Ia telah didefinisikan sebagai kekuasaan tertinggi dengan mana rakyat 

diperintah dan bahwa seseorang atau sekelompok orang dalam suatu negara, secara politik tidak ada 

yang lebih tinggi. Kedaulatan adalah eksistensi yang perlu bagi negara dan hak serta kekuasaan yang 

perlu diikuti. Kedaulatan dalam pengertiannya yang paling luas berarti kekuasaan tertinggi, mutlak 

dan tidak bisa dikontrol; hak mutlak untuk pemerintah. Kata yang paling dekat dengan arti kata 

“kedaulatan” adalah kehendak atau kemauan, seperti diterapkan dalam masalah-masalah politk. 

Perdebatan tentang konsep kedaulatan paling baik dipahami dalam konteks historis untuk 

melacak asal-usulnya sejak abad XIX dan XX yang mendasari kekuasaan sekuler murni di dalam 

negara. Tampaknya pandangan yang berbeda dengan pokok masalah itu dapat dipadukan jika kita 

melihat kembali fakta bahwa beberapa penulis berbicara tentang kedaulatan dalam konteks bahaya 

atau keadaan darurat atau perang saudara, sedangkan yang lain mengarahkan isu pada kondisi politik 

yang normal. Faktor kontekstual ini mungkin mempertimbangkan perbedaan tentang bagaimana 

kedaulatan dapat dilaksanakan pada segala kondisi. Karena itu barangkali bermanfaat untuk 

menjelaskan kedaulatan sebagai sesuatu yang permanen dalam diri seseorang atau sekelompok orang 

yang dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada orang lain dalam keadaan tertentu dan tujuan 

khusus. 

Selain itu, karena pembuatan kebijakan dan keputusan adalah semua proses yang meresap 

dan berlanjut maka masing-masingdan setiap warga negara harus dapat secara signifikan 

mempengaruhi fungsi vital tersebut kapan saja dan dalam level manapun. Oleh karena itu, setiap 

warga Negara berhak untuk menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap kebijakan dan 

keputusan serta diberikan kesempatan untuk berusaha mengubahnya dalam kaitannya dengan yang 

lain. Hal yang sama pentingnya adalah kemampuan masing- masing dan setiap warga Negara secara 

sah menentang kebijakan atau hukum apapun lewat sarana perundang-undangan, juga lewat alat 

politik. Ide-ide tersebut relevan untuk semua implikasi konstitusionalisme yang dibutuhkan yang 

didiskusikan dibawah nanti. Jelas bahwa suatu isu pokok yang mendasari semua problem 

konstitusionalisme dalam syariah adalah ambivalensi tertentu dalam hal kedaulatan ini. Meskipun 

merupakan kepercayaan yang mendalam bagi muslim bahwa otoritas kedaulatan tertinggi terletak 

ditangan Allah. 

D. Kewarganegaraan 

Masalah kedua yang mendasari ide yang problematik dalam syariah adalah kewarganegaraan 

siapa saja yang tercakup dalam ungkapan “setiap warga negara yang berkali- kali digunakan dalam 
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diskusi terdahulu tentang kedaulatan? Tidak ada negara yang dapat secara logis diharapkan 

memberikan hak-hak sipil, sosial, ekonomi dan politik secara penuh terhadap orang yang kebetulan 

lahir di dalam wilayah negaranya. Tidak ada suatupun negara secara logis berhak memaksakan 

kewajiban yang diperintahkan dengan menurut kesatuan dari siapa saja yang kebetulan berada di 

dalam wilayahnya. Karena itu, sistem konstitusional dan perundang-undangan biasanya akan 

membedakan antara mereka yang berhak, mereka yang dihalangi oleh kewajiban setia kepada negara 

dan mereka yang tidak demikian. 

Menolak kewarganegaraan penuh bagi seorang yang dilahirkan dan menetap sebagai 

penduduk di dalam suatu negara, tidak dapat diterima secara moral dan politik, kecuali jika orang itu 

memilih dan memperoleh dan kewarganegaraan negara lain. Tentu saja, negara manapun akan 

memiliki kebijaksanaan untuk menentukan seseorang yang dilahirkan di negara lain bisa di 

naturalisasi. Saya akan memusatkan perhatian pada status hukum dan hak-hak orang yang menjadi 

warga negara berdasarkan kelahiran dan penduduk tetap dalam wilayah suatu negara. Adalah hak 

seluruh warga Negara untuk secara terus menerus dan signifikan mempengaruhi formulasi dan 

penetapan kebijakan publik serta pengundangan hukum-hukum publik. Hak tersebut adalah 

pembenaran moral dan pragmatis bagi kedaulatan negara. Karena hak ini harus bermakna efektif, 

semua warga harus menikmati kebebasan untuk mencari dan saling menukar informasi menyangkut 

isu-isu dan untuk bekerjasama dengan warga negara yang lain dalam mendorong pandangan bersama 

demi kepentingan umum. 

E. SIFAT DAN KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM 

1. Sempurna 

Hukum Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan dalam bentuk garis besar 

permasalahan. Oleh karena itu, hukum-hukumnya besifat tetap, tidak berubah-ubah lantaran 

berubahnya masa dan berlainan tempat. Untuk hukum-hukum yang lebih rinci, Hukum Islam hanya 

menempatkan kaidah dan memberikan patokan umum. Penjelasan dan rinciannya diserahkan pada 

ijtihad pemuka masyarakat 

2. Elastis 

Hukum Islam juga bersifat elastis (lentur, luwes), ia meliputi segala bidang dan lapangan 

kehidupan manusia. Permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama 

mahluk, hubungan mahluk dengan khalik, serta tuntunan hidup dunia dan akhirat terkandung dalam 

ajarannya. Hukum Islam memperhatikan berbagai segi kehidupan, baik bidang mu'amalah, ibadah, 

jinayah, dan sebagainya. Meski demikian, ia tidak memiliki dogma yang kaku, keras dan memaksa. 
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Ia hanya memberikan kaidah-kaidah umum yang mesti dijalankan oleh umat manusia. 

3. Universal dan Dinamis 

Ajaran Islam bersifat universal. Ia meliputi seluruh alam tanpa tapal batas, tidak dibatasi 

pada daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Ia berlaku bagi orang Arab 

dan orang ‘Ajam (non Arab), kulit putih dan kulit hitam. Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan 

pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaannya tidak terbatas. Di samping itu hukum Islam 

mempunyai sifat yang dinamis (cocok untuk setiap zaman). 

4. Sistematis 

Arti dari pernyataan bahwa hukum Islam itu bersifat sistematis adalah bahwa hukum Islam 

itu mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis. Beberapa lembaganya saling 

berhubungan satu dengan yang lainya 

5. Hukum Islam Bersifat Ta’aqquli dan Ta’abbudi 

Sebegitu jauh hukum Islam hanya mempunyai dua dasar pokok, al-Quran dan Sunnah Nabi. 

Di samping dua sumber pokok tersebut ada lagi sumber pokok lain yaitu konsensus masyarakat 

(ulama) yang mencerminkan suatu transisi ke arah satu hukum yang berdiri sendiri (penafsiran 

terhadap al-Quran dan Sunnah). 

Seperti diterangkan dimuka, syariah Islam mencakup bidang mu’amalah dan bidang ibadah. 

Dalam bidang ibadah terkandung nlai-nilai ta’abbudi atau ghairu ma'qûlat al-ma'nâ irrasional. 

Artinya manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang telah disyari’atkan. Dalam bidang ini 

tidak ada pintu ijtihad bagi umat manusia. Sedangkan bidang mu’amalah, didalamnya terkandung 

nilai-nilai ta’aqquli atau ma’qulat al-ma'na rasional. Artinya, umat Islam dituntut untuk berijtihad 

guna membumikan ketentuan-ketentuan syariah tersebut 

 

PEMBENTUKAN DAN PENERAPAN HOKUM ISLAM 

A. Tahap-Tahap Pembentukan Hukum Islam 

Cukup beralasan untuk mengasumsikan bahwa formulasi hukum Islam, sebagaimana sistem 

perundang-undangan lainnya, mengikuti tahap-tahap perkembangan ummat teknik- teknik 

penyebaran syariah dari sumber sucinya dan cara menyusun konsep dan prinsip fundamentalnya, 

jelas merupakan produk sejarah intelektual, sosial dan politik ummat Islam. Tetapi tak mungkin 

membahas semua itu secara komprehensif dan menggambarkan secara tuntas seluruh prosesnya 

disini. Namun sebuah kerangka singkat mungkin dapat membantu memahami bagaimana syariah 



 
 

 

[212] 
 

 

 

disusun. 

Tiga abad pertama Islam (abad VII hingga IX M) adalah periode pembentukan syariah. Sejak 

masa itu determinan sejarah utama dalam pembentukan syariah mencakup watak territorial geografis 

dan konteks sosial politik umat Islam. Tahap ekspansi Islam dan masuknya berbagai kelompok etnik 

dan kultural ke dalam Islam, juga penting. Faktor-faktor territorial dan demografis ini mempengaruhi 

sifat politik dan sosiologis negara Islam dan memberikan bahan mentah bagi pengembangan institusi 

dan kebijakan selama tiga abad pertama yang krusial ini. Kombinasi berbagai faktor itu berpengaruh 

pada formulasi hukum Islam. 

Sumber-sumber sejarah sepakat tentang gambaran ekspansi Islam yang luar biasa dari 

negara-kota Madinah menjadi kawasan imperium yang luas, yang membentang dari Spanyol di barat 

hingga India di timur. Ekspansi itu berlangsung amat singkat, hanya dalam beberapa dekade saja 

setelah Nabi wafat. Ekspansi fenomenal itu, telah membawa berbagai unsur etnik dan kultural, 

termasuk peradaban dan sistem hukum dan pemerintahan yang lebih tua dan canggih ke dalam 

Islam. Era akhir Umayyah dan awal Abbasiyyah merupakan periode konsolidasi dan asimilasi, masa 

ketika kelompok-kelompok yang saling bertentangan itu bersatu dan terintegrasi ke dalam Islam. 

Proses Islamisasi kini mencakup adopsi dan adaptasi norma-norma dan institusi- institusi pra-

Islam baik dari unsur Arab maupun non Arab. Proses Islamisasi itu berjalan lambat dan tertutup karena 

terbatasnya sarana transportasi, komunikasi dan sumberdaya teknologi lainnya pada abad VII dan 

VIII. Namun, proses itu cukup spektakuler dan efektif dalam menciptakan iklim perkembangan 

syariah, seni, ilmu pengetahuan dan peradaban Islam sampai beberapa abad berikutnya. 

Mengakui pentingnya periode Abbasiyah awal tidak berarti mengesampingkan signifikansi 

periode-periode sebelumnya. Ada baiknya melihat periode Abbasiyah awal sebagai kulminasi 

proses panjang dan meleburnya berbagai elemen dan faktor yang menyumbang bagi formulasi 

syariah. Di atas segalanya, syariah secara fundamental didasarkan pada Al-Quran dan sunnah 

sebagaimana dipahami melalui praktik generasi pertama umat Islam. Ayat-ayat Al-Quran dan teks 

sunnah yang jelas dan tegas (sarih) pastilah telah dipraktikkan oleh Nabi, sahabat-sahabatnya dan 

generasi-generasi berikutnya. 

B. Perkembangan Fiqih (Yurisprudensi Islam) 

Tahap pertama perkembangan fiqih (yurisprudensi) Islam diselimuti kontroversi berkaitan 

dengan apakah pendapat dan keputusan yang dakui sebagai berasal dari Nabi dan sahabat-

sahabatnya itu asli atau hanya "dibuat-buat" yang diproyeksikan ke belakang dari abad kedua Islam 

untuk mendapat dukungan otoritas labih awal dan lebih kuat bagi proposisi syariah yang 

dikembangkan kemudian. Kontroversi ini ditambah dengan langkanya sumber-sumber obyektif yang 
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independen dan dapat dipercaya untuk memverifikasi berbagai fakta dan peristiwa sejarah. Tetapi 

untuk tujuan studi ini, cukuplah hanya mencatat beberapa butir berikut ini. Pertama, umat Islam 

menjadi entitas politik independen yang memerlukan aturan dan ketentuan sehari-hari untuk 

pemerintahan dan administrasi peradilan sejak tahun 622 M. Sumber asasi aturan dan ketentuan 

tersebut adalah Al-Quran dan tuntunan serta bimbingan Nabi selama beliau masih hidup. Setelah 

beliau wafat umat Islam kembali kepada teks Al- Quran dan sunnah Nabi seperti disampaikan dan di 

pahami oleh sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup. Jelas bahwa pendapat para sahabat Nabi diberi 

bobot cukup tinggi, meskipun mereka tidak secara jelas mengaku mendasarkan diri pada sunnah 

Nabi. 

Kedua, walaupun terdapat banyak keputusan dan pendapat Nabi dan generasi Muslim 

pertama dan kedua, namun untuk beberapa dekade sebagian diwariskan kedalam bentuk tradisi lisan 

yang informal sebelum secara berangsur-angsur dikumpulkan dan direkam kembali untuk suatu kajian 

dan pengembangan sistematik pada abad kedua Islam. 

Ketiga, pada abad kedua Islam suatu kajian sistematik atas tradisi generasi muslim pertama 

dan kedua (untuk membedakan dengan sunnah Nabi) dilakukan secara cermat untuk memilah dan 

membuat ranking berbagai pendapat dan keputusan mereka dari perspektif Al- Quran dan sunnah. 

Sampai saat itu, sunnah telah mempunyai kedudukan khusus dan lebih otoritatif sebagai sumber 

syariah. Tradisi muslim generasi pertama dan kedua terus berpengaruh terhadap mayoritas umat 

Islam kontemporer dan masih terdapat dalam sumber primer dan sekunder. Bahkan sampai sekarang 

ia digunakan untuk memperkuat proposisi syariah dengan kriteria yang dibangun oleh usul fiqih. 

Terakhir, pandangan dan keputusan spesifik yang ada pada abad pertama Islam, belum 

dikembangkan ke dalam prinsip-prinsip umum atau dirangkum ke dalam sistem perundang- 

undangan yang kini dikenal dengan syariah, sampai abad II H. Hal ini tidak berarti sebelum abad II 

terjadi kekosongan hukum, melainkan norma-norma hukum yang ada dalam Al-Quran, sunnah, tradisi 

umat Islam paling awal dan adat (sebagai bahan mentah syariah) itu belum dikembangkan kedalam 

sistem perundang-undangan yang koheren dan sistematik. 

Konstruksi hukum Islam pada abad II H dibangun atas karya individual para ahli hukum lebih 

awal yang hidup di sejumlah pusat Islam: Madinah dan Makkah, Basrah dan Kufah, Damaskus dan 

Mesir. Karena sifatnya yang independen dan individual, karya ahli hukum awal itu dicirikan oleh 

luasnya kandungan lokal yang diterima secara wajar dan sah. Para pendiri madzhab fiqih Sunni yang 

masih dianut hingga kini merupakan ahli hukum yang masing- masing berkarya di wilayahnya 

sediri. 

Karena berbagai alasan politik dan sosiologis, pada era Abbasiyah awal, dari tahun 750 M dan 
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seterusnya ditandai dengan mulainya proses konsolidasi dan sistematisasi karya ahli hukum tertentu 

dan murid-murid mereka ke dalam mazhab pemikiran hukum Islam tersendiri. Seperti dicatat oleh 

Noel J. Coulson, “Dengan demikian yurisprudensi Islam pada mulanya (sebagai faktor-faktor politik 

dan sosiologis yang berkelindan dengan runtuhnya dinasti Umayyah) bukan sebagai analisis ilmiah 

terhadap berbagai praktik peradilan yang otoritasnya diterima, melainkan sebagai formulasi skema 

hukum yang bertentangan dengan praktik peradilan yang ada”. 

C. Hakekat Dan Penerapan Hukum Islam 

Benar bahwa hukum Islam telah menjadi sistem doktrin yang independen dan secara 

esensial bertentangan dengan kecenderungan praktik hukum (abad VIII M). Meski demikian, ia 

mengandung bahaya laten mengobarkan perpecahan antara umara (amir, penguasa militer dan 

gubernur sipil) dengan fuqaha (ahli hukum) begitu ia diabaikan. Karena, meski para ahli hukum 

dituntut Al-Quran menerima kesatuan negara Islam, --dengan konsekuensi perlunya pemimpin yang 

efektif umtuk negara tersebut, betapapun tidak disenanginya mereka, para penguasa secara lahiriyah 

selalu patuh kepada syariah disebabkan hutang posisi mereka kepada Islam. Akibatnya ada titik temu 

yang tidak mudah antara ulama (fuqaha) dan otoritas politik (umara) sejauh hukum Islam diterima 

secara formal sebagai sebuah ideal agama, ia tidak mendesak diterapkan secara penuh dalam praktik.
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