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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 h{a h{ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 z\al z\ zet ذ

 ra r er ر

 zai z zet (dengan titik di atas) ز

 sin s es س

 syin sy es dan y ش

 s{ad s{ es (dengan titik di bawah) ص

 d{ad d{ de (dengan titik di bawah) ض 

 t{a t{ te (dengan titik di bawah) ط

 z{a z{ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ
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 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ه

 hamzah ’ apostrof ء

 ya y ye ي

 

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

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

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a A ا  

 Kasrah i I ا  

 D{ammah u U ا  

 

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath{ah dan ya>’ ai a dan i  ـى  

 fath{ah dan wau au a dan u  ـو  

 
Contoh:  
 

 kaifa :    ك ي ف  

 haula :  ه و ل  

3.   Maddah 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

ا...ى  ... fath{ah dan alif atau alif 
maqsu>rah  

a> a dan garis atas 

 ’<kasrah dan ya  ـــــي 
i> i dan garis atas 

  ـــو
d{ammah dan wau 

u> u dan garis atas 

Contoh:  

 ma>ta :  م ات  

 <rama :  ر م ى
 qi>la :  ق ي ل  
 yamu>tu :  يَ  و ت  

4. Ta>’ Marbu>t}ah 

 Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h].  
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 Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud{ah al-at{fa>l : ر و ض ة  الأ ط ف ال  

ل ة    al-madi>nah al-fa>d{ilah : المد ي ـن ة  الف اض 
م ة    al-h{ikmah : الح ك 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

 Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd (  ـ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana :  ر بَـّن ا

ن ا  <najjaina :  نَ  يـ 
 al-h{aqq :  الح ق  
م  ن ـع      : nu‘‘ima 

 aduwwun‘:  ع د و  
 Jika huruf (ي) ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (  ي …  ِ- ), maka transliterasinya seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh:  

 ʻAlī (bukan ʻAliyy atau ʻAly) :  ع ل ي  

 ʻArabī (bukan ʻArabiyy atau ʻAraby) :  ع ر ب   
6. Kata Sandang 

 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 
(alif lam maʻrifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf 
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qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

    al-syams (bukan asy-syams) :    الشَّم س  

    al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  الز ل ز ل ة  

7. Hamzah 

 Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (ʼ) hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 

ta’muru :  تَ  م ر و ن   >na 

 ’al-nau :   النـَّو ع  
ء    syai’un :  ش ي 
 umirtu :  أ م ر ت  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

 Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qurʼan (dari al-Qurʼān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh.  

Contoh:  

Fī ẓilāl al-Qurʼān 
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Al-Sunnah qabl al-tadwīn. 

9. Lafz al-Jala>lah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai muda>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

 di>nulla>h :  د ي ن  الل  

لل    billa>h :  بِ 
 Adapun tāʼ marbūṭah di akhir kata yang disendarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf (t). 

Contoh: 

 hum fi> rahmatilla>h :  ه م  فِ  ر حْ  ة  الل  

10. Huruf Kapital 

 Walau sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk awal dari judul referensi 

yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 

dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl  



 
 

xv 
 

Inna awwala baitin wuḍiʻa linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan  

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qurʼān 

Abū Naṣr al-Farābi, Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī, Al-Gazālī  

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abū al-Walīd     

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan Zaid, 

Naṣr Ḥāmid Abū) 

 

A. Daftar Singkatan 

 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt.   : subḥānahū wa taʻālā  

saw.   : ṣallallāhu ʻalaihi wa sallam  

a.s.   : ʻalaihi al-salām  

H   : Hijrah  

M   : Masehi  

SM   : Sebelum Masehi  

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

w.   : Wafat tahun  

QS…/… : 4: QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āl ʻImrān/3: 4  

HR  : Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
 

Nama   : Muhammad Rezky Fauzy 

NIM   : 80100220048 

Judul  : Epistemologi Ijtihad Ibnu Rusyd dalam Penyelesaian Ikhtilaf 

Fikih (Studi pada Kitab Bidaya>h al-Mujtahid Bab Ibadah) 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat dan konsep ijtihad Ibnu 

Rusyd dalam menyelesaikan ikhtila>f fikih di antara ulama. Selain dikenal dengan 

kepakarannya dibidang filsafat, logika dan kedokteran, yang tidak kalah penting 

ialah kepopulerannya di bidang ilmu usul fikih dan fikih (Hukum Islam). Hal 

tersebut dapat dibuktikan dalam karyanya yang sangat monumental “Bida >yah al-
Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id”.  
 Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (library research) bersifat 

deskriptif yang bertumpuh pada pendekatan teologis normatif. Penelitian ini 

mengumpulkan data dari sumber primer kitab “Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah 
al-Muqtas{id” dan sumber-sumber sekunder lainnya yang relevan dan terkait 

kemudian diolah dengan teknik konten analisis (content analysis).  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ;1) Ibnu Rusyd kaya akan latar 

belakang pengalaman dan keilmuan. Ia merujuk ke banyak sumber dalam 

ijtihadnya yang dominan berasal dari kitab al-Istiz\ka>r karya Ibnu Abd al-Bar, 

sehingga beberapa dari putusan ijtihad Ibnu Rusyd dipengaruhi oleh kitab ini. 

Dengan demikian, Ibnu Rusyd belum bisa dinilai sebagai mujtahid mutlak. 2) 

Secara garis besar ia tetap berpedoman dengan metodologi ijtihad yang telah 

digariskan ulama usul secara kritis. Adapun penyelesaian masalah ikhtilaf dengan 

menggunakan pendekatan, yaitu pertama, pendekatan al-jam’u (kompromi), kedua 

al-tarji>h} (menyeleksi di antara dalil yang paling kuat), ketiga, al-jam’u baina al-
jam’i wa al-tarji>h}, (penggabungan antara pendekatan al-jam’u dan al-tarjih}). 
Keempat, tawaqquf (mendiamkan) Kelima, al-takhyi>r (opsional). 3) Ibnu Rusyd 

merumuskan ijtihadnya selalu mengacu kepada dalil naqli dan akli. Latar belakang 

ilmu filsafat dan logika turut mewarnai dalam aktivitas ijtihadnya, hal itu terlihat 

dari pemecahan ikhtila>f yang didasari identifikasi akar masalah dan alasan logis 

secara deduktif. Rasionalisasi ijtihad inilah yang kemudian tercermin dalam teori 

qiya>s, mas{lah{ah, istih{sa>n, saddu al-zari>’ah maupun maqa>sid al-syari>’ah termasuk 

ijtiha>d maqa>sidi> berasaskan prinsip akhlak, fleksibel, taisi>r serta jauh dari sikap 

fanatisme. 

 Implikasi dari penelitian ini mengharapkan pegiat hukum dari kalangan dai, 

hakim, lembaga fatwa ormas perlu mencontoh alur berpikir deduktif dan 

metodologi ijtihad Ibnu Rusyd yang rasionalis berdasarkan prinsip syariat. 

Kejelian memvisualisasi kasus dan mengidentifikasi akar perselisihan pada ranah 

ibadah juga perlu dipedomani agar para praktisi hukum dapat mengatasi 

permasalahan secara objektif dan solutif. 
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ABSTRACT 
 

Name   : Muhammad Rezky Fauzy 

Student ID : 80100220048 

Title  : Epistemology of Ibn Rushd's Ijtihad in Fiqh Completion Ikhtilaf 

(Study of Bidaya>h al-Mujtahid Chapter of Worship) 

 

 The purpose of this study was to investigate the nature and notion of Ibn 

Rushd's ijtihad in resolving ikhtila>f fikih among academics. In addition to his 

expertise in philosophy, logic, and medicine, his popularity in the usul fiqh and 

fiqh was no less significant (Islamic law). This can be shown in his highly 

monumental book " Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas{id." 

 This form of library research was descriptive and utilized a normative 

theological perspective. This study gathered data from the primary source, the 

book " Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas{id," as well as other pertinent 

secondary sources, and then analyzed it using content analysis techniques. 

 Based on the findings of this investigation, 1) Ibnu Rushd had an extensive 

experiential and scientific foundation. He consulted numerous sources in his 

ijtihad. The major ones originated from Ibn Abd al-work al-Istiz\ka>r. Consequently, 

this book impacted several of Ibn Rushd's ijtihad verdicts. Ibn Rushd cannot, 

therefore, be regarded as an absolute mujtahid. 2) In general, it was still directed 

by the ijtihad approach that the recommended scholars have critically articulated. 

Regarding problem-solving, Ibnu Rushd utilized the following strategies: The first 

is al-jam’u (compromise), the second is al-tarji>h} (selection among the strongest 

propositions), and the third is al-jam’u baina al-jam’i wa al-tarji>h} (a combination 

of the al-jam'u and al-tarjih} methods). Lastly, tawaqquf (silence). Fifth, al-takhyi>r 
(optional). 3) Ibn Rushd's ijtihad was always based on the arguments of Naqli and 

Aqli. His training also influenced his ijtihad in philosophy and logic. It is evident 

from the ikhtilaf solution, founded on the deductive identification of underlying 

causes and logical grounds. This rationalization of ijtihad was then reflected in the 

theories of qiya>s, mas{lah{ah, istih{sa>n, saddu al-zari>’ah and maqa>sid al-syari>’ah, as 

well as ijtiha>d maqa>sidi> founded on moral principles, flexible, taisir, and devoid of 

fanat 

 Islamic law activists, including preachers, judges, fatwa institutions, and 

mass groups, should emulate Ibn Rushd's deductive line of reasoning and 

rationalist ijtihad approach, which are grounded in sharia principles. For legal 

professionals to address problems moderately and selectively, they must be led in 

their ability to foresee cases and identify the origins of disagreements in the sphere 

of religion. 

 

. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

 Ajaran Islam merupakan syariat terakhir yang diturunkan oleh Allah swt. 

kepada utusan pilihan-Nya nabi Muhammad saw. sebagai penutup para nabi dan 

rasul, sebagaimana Allah swt. tegaskan dalam firman-Nya QS. Al-Ahzab/33:40:  

 

دٍ م  ن  ر  ج ال ك م  و لٰك ن   ٓ ا ح  ءٍ ع ل ي مًا   م ا ك ان  مُ  مَّد  ا بِ  َۗ و ك ان  اللّٰ   ب ك ل   ش ي 
رَّس و ل  اللّٰ   و خ اتَ   النَّب ي    

Terjemahnya: 

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara 

kamu tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah 

Maha mengetahui segala sesuatu.1 

 

 Ketika Rasulullah saw. masih hidup, kompetensi untuk menetapkan dan 

atau memutuskan hukum ada pada pribadi Rasulullah saw. sendiri. Dengan 

bimbingan wahyu, Rasulullah saw. menjadi referensi tunggal ketika umat Islam 

menghadapi permasalahan hukum. Dalam sejarah yurisprudensi hukum Islam, 

periode ini dikenal sebagai periode tasyri>‘ atau peletakan dan pembentukan dasar-

dasar hukum Islam. Namun, setelah Rasulullah saw. wafat, otomatis wahyu 

terhenti dan sunah tidak mungkin akan muncul lagi. Sebab, Muhammad adalah 

Nabi dan Rasul terakhir yang berarti bahwa periode tasyri‘> dalam pengertian yang 

sebenarnya telah berakhir,2 sesuai dengan firman Allah swt. yang terdapat dalam 

QS. Al-Ma>idah/5:3 sebagai berikut :  

م  د ي ـنًاَۗ   ي ت  ل ك م  الْ  س لَ  م ل ت  ل ك م  د ي ـن ك م  و ا تْ  م ت  ع ل ي ك م  ن ع م تِ   و ر ض  ف م ن  اض ط رَّ فِ   ا ل يـ و م  ا ك 
ٍۙ ف ا نَّ اللّٰ   غ ف و ر    ي م  مَ  م ص ةٍ غ يْ   م ت ج ان فٍ لْ   ثٍ  رَّح   

 

 1Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Alfatih, 2012), h. 423 

 2Moh. Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh, (Cet. I; Lampung: Aura, 2019), h. 157. 
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Terjemahnya:  

...pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah 

Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi 

agama bagimu. Maka, barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa 

sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.3 

 

 Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. sebagai tokoh 

sentral umat Islam memiliki prinsip-prinsip paten dan permanen. Al-Qur’an dan 

sunah sebagai sumber utama yang otentik, universal, abadi dan mencakup segala 

lapangan kehidupan mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia sepanjang zaman 

dan dimanapun mereka berada, meski terjadi pergeseran kondisi ataupun budaya 

umat manusia. Hal ini disebabkan karena kedua sumber tersebut membawa pesan-

pesan agung yang mengindikasikan bahwa Islam adalah syariat yang sesuai dengan 

fitrah manusia, seimbang, sesuai dengan keadaan zaman dan tempat, tidak 

menyusahkan manusia, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, berbasis pada penelitian, berorientasi pada masa depan, kesederajatan, 

keadilan, musyawarah, persaudaraan, dan keterbukaan.4 

 Setelah Al-Qur’an dan sunah terhenti, pada saat yang sama perilaku, 

budaya, dan peradaban manusia tumbuh dan berkembang secara dinamis. Hal ini 

mengandung makna bahwa akan terjadi ketidakseimbangan antara ayat-ayat Al-

Qur’an dan sunah yang terbatas dengan masalah-masalah sosial keagamaan yang 

tidak terbatas.  Sebagai konsekuensinya, umat Islam akan menghadapi masalah 

penentuan dan atau penetapan hukum berkenaan dengan problematika yang tidak 

ditemukan dasar hukumnya secara langsung dalam Al-Qur’an dan atau hadis. 

 

 3Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 107. 

4Abuddin Nata, Studi Islam Komprehensif (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), h. 82. 
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Dalam kondisi yang demikian, para ulama sebagai ahli waris para Nabi (waras\at 

al-anbiya>’) diberi perkenan oleh Syariat untuk berijtihad guna menentukan dan 

menetapkan hukum Islam.5 

 Referensi yang relevan terkait justifikasi ijtihad ini ialah kisah Mu’a>z \ bin 

Jabal ketika akan diutus oleh Nabi saw. sebagai hakim di Yaman sebagai berikut:  

ر س و ل  الل    م ن  أ ه ل  حْص م ن  أ ص ح اب  م ع اذ  ب ن  ج ب لٍ   ع ن  أ نَ سٍ    – ع ل ي ه  و س ل م ص ل ى الل    -أ ن   
ي إ ذ ا عرض لك قضاء ؟ : قال : أقضي  لما أ ر اد  أ ن ي بعث  مع اذًا إ لَ  الي م ن ق ال  : ك ي ف  ت ـق ض 

بكتاب الل,  قال: فإن لم تجد فِ كتاب الل ؟  قال: فبسن تِ رسول الل صلى الل عليه و سلم, 
يه وسلم, ولْ فِ كتاب الل؟(, قال: أجتهد رأيي قال: فإن لم تجد فِ سنة رسول الل صلى الل عل

ولْ آلو. فضرب رسول الل صلى الل عليه وسلم صدره, و قال: الحمد لل الذي وف ق رسول 
 رسول الل لما يرضي رسول الل.  )رواه أبو داود( 6 

Artinya:  

(Diriwayatkan) dari orang-orang penduduk Hims dari sahabat Mu’a>z \ bin 

Jabal bahwasanya ketika Rasulullah saw. hendak mengutus Mu’a>z \ ke 

Yaman beliau bertanya: “Bagaimana engkau akan mengadili ketika 

dihadapkan kepadamu permasalahan hukum?” Mua>z\ menjawab, “Aku 

memutuskan berdasarkan kitabullah.” Rasulullah saw. bertanya, 

“Bagaimana apabila tidak engkau dapati dalam kitabullah?” Mua >z\ 

menjawab, “Berdasarkan Sunah Rasulullah.” Rasulullah saw. bertanya lagi, 

“Bagaimana apabila tidak engkau dapati dasarnya dalam Sunah Rasulullah 

dan juga kitabullah?” Mua >z\ menjawab, “Saya akan berijtihad sekuat 

mungkin berdasarkan pemikiran saya.” Rasulullah saw. bersabda, “Segala 

puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah atas 

sesuatu yang diridhai oleh Rasulullah.”7  

 Ilustrasi kisah dalam hadis ini menunjukkan bahwa ijtihad menempati 

posisi strategis dan signifikan dalam mengawal eksistensi serta keberlangsungan 

hukum Islam dalam mengatasi problem hukum yang muncul.8 

 

 5 Moh. Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh, h. 157-158. 

6Abu Da>ud, Sunan Abu> Daud, (Cet. I; Syria: Resalah Publishers, 2013), h. 765. 

7Terjemah Sendiri  

8Moh. Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh, h. 157. 



 
4 

 

 
 

 Dalam rangka pembaharuan hukum Islam, ijtihad dapat berupa penetapan 

hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya atau 

penetapan hukum baru untuk menggantikan hukum lama yang tidak sesuai lagi 

dengan keadaan dan kemaslahatan umat manusia dewasa ini. Dinamika hukum 

Islam ini terbentuk karena adanya interaksi wahyu dan akal. Itulah yang 

berkembang menjadi ijtihad.9 \ Ijtihad secara umum dapat berarti upaya seorang ahli 

fikih atau mujtahid dalam mencurahkan segenap tenaganya untuk menemukan 

hukum syar’i yang sifatnya relatif (z{anni).10 

 Akal telah dipandang sebagai sumber fundamental kedua ketika al-Qur’an 

dan sunah diam dan tidak lagi memberi jawaban atas permasalahan yang ada. 

Ketika suatu prinsip atau aturan syariat didasarkan pada makna umum atau 

implikasi yang luas dari teks al-Qur’an dan sunah serta berbeda dengan aturan 

langsung dari teks yang jelas dan rinci, maka teks dan syariat itu harus 

dihubungkan melalui penalaran hukum (ijtihad). Agaknya bukan suatu yang asing 

bagi para sahabat sepeninggal Rasulullah saw. untuk memecahkan berbagai 

masalah penting melalui ijtihad, karena ijtihad itulah metodologi yang tersedia 

bagi manusia untuk memahami ajaran-ajaran agama. Imam al-Syahrasta>ni dalam 

kitabnya al-milal wa al-nih}al mengungkapkan telah terjadi ijma>’ sahabat 

bahwasanya apabila mereka mendapat  kasus-kasus hukum syar’i apakah status 

hukumnya haram atau halal, maka mereka senantiasa melakukan ijtihad ketika 

tidak ada jawabannya dalam nas al-Qur’an dan sunah.11 Legitimasi ijtihad para 

sahabat ini sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah saw. dalam hadisnya 

 

9Fahruddin Ali Sabri, “Ibn Rusyd dan Metode Ijtihadnya dalam Kitab Bida>yat 

al-Mujtahid”. Jurnal al-Ihkam 5, no. 2 (2010): h. 184 

 10Muhibbulla>h ibn Abd al-Syaku>r al-Biha>ri>, Kita>b Musallam al-S\ubu>t, Juz 2 (Mesir: 

Husainiyah), h. 318. 

11Al-Syahrasta>ni>, al-Milal wa al-Nih{al, (Cet. I; Syria: Resalah Publishers, 2015), h. 217. 
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saat berdialog dengan sahabat Mu’a>z \ bin Jabal ketika hendak mengutusnya ke 

Yaman, dan sebuah hadis mengenai ijtihad seorang hakim yang tetap mendapat 

pahala di atas putusannya yang kurang tepat. 

 Demikian juga dengan para ulama konvensional, mereka melakukan ijtihad 

untuk menetapkan suatu hukum terhadap persoalan-persoalan yang muncul, baik 

berupa interpretasi langsung terhadap nas maupun melalui metode istinba>t{ hukum 

lain yang sudah digariskan oleh para fukaha. Dalam merumuskan produk hukum, 

para ulama tidak lepas dari metodologi, pola pikir serta latar belakang kehidupan 

mereka yang beragam. Fenomena ini menjadikan masing-masing ulama 

mempunyai pandangan dan pendapat yang berbeda-beda atas suatu keputusan 

masalah.12Salah satu ilmuwan Islam yang mengakomodir dan menghimpun 

perbedaan pendapat (ikhtila>f fiqih) di antara para ulama adalah Ibnu Rusyd dalam 

karyanya yang fenomenal Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas{id.  

 Ibnu Rusyd lahir di Kordoba pada tahun 520 H/1126 M dan wafat pada 

tahun 595 H/1198 M. Dia dibesarkan dalam keluarga terhormat yang dikenal 

sangat menaruh perhatian pada ilmu pengetahuan dan terutama fikih. Dia 

mempunyai kemampuan luar biasa terhadap pola berpikir fiqhiyah. Sebagaimana 

pendahulunya, Ibnu Rusyd juga mencurahkan perhatian dan waktunya pada dunia 

keilmuan dan hukum. Dia mengajar ilmu perundang-undangan di Kordoba pada 

tahun 565 H/1169 M., dia diangkat menjadi hakim di Isybiliyah selama dua tahun 

dan lalu menjadi hakim di Kordoba. Dia menjabat sebagai hakim hingga tahun 578 

H/1182 M., sampai akhirnya dipanggil Khali>fah Abu> Ya’qu>b Yu>suf ke Mara>kesh 

melalui Ibnu T{hufail.13  

 

 12Anwar Soleh Azarkoni, “Pemikiran Ushul Fiqh Ibnu Rusyd”. Jurnal An-Nuha 2, no. 1 

(2015): h. 57-58. 

13Aksin Wijaya, Teori Interpretasi Al-Qur’an Ibnu Rusyd: Kritik Ideologis Hermeneutis 

(Cet. I; Yogyakarta: Lkis, 2009), h. 256. 
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 Keahlian Ibnu Rusyd di bidang hukum lebih menonjol dibanding 

keahliannya di bidang lain, lantaran dia dididik dalam tradisi keluarga yang 

menguasai fikih, terutama fikih Ma>likiyah. Ditambah ayah dan kakeknya adalah 

seorang mantan hakim di Andalusia yang karismatik. Kepiawaian Ibnu Rusyd 

dalam bidang fikih dibuktikan dengan karya monumentalnya, Bida>yah al-

Mujtahid.14 Ia mulai menulis kitab ini pada usia yang sangat matang dalam hal 

keilmuan pada rentang waktu berkisar tahun 563 H/564 H atau saat berumur 44 

tahun.15 Dalam akhir pembahasan bab Haji kitab Bida>yah al-Mujtahid  Ibnu Rusyd 

mengungkapkan bahwa beliau mulai menulis kitab Bida>yah al-Mujtahid saat 

memasuki usia 43 atau 44 tahun dan selesai pada tahun 584 H atau 11 tahun 

sebelum wafatnya.16 

Kekayaan pengalaman Ibnu Rusyd dan latar belakang keilmuan dalam 

berbagai disiplin ilmu-ilmu orang terdahulu yang ia tekuni, seperti filsafat dan 

mantik. Demikian juga usahanya dalam kitab fas{l al-Maqa>l untuk mendamaikan 

wahyu dan akal, syariat dan filsafat yang cukup kontroversi, sehingga ia pun 

memandang hubungan antara hikmah (filsafat) dan syariat seolah saudara 

sepersusuan yang tidak saling bertentangan.17Melalui penelusuran riwayat 

keilmuan Ibnu Rusyd yang banyak bersinggungan dengan pengetahuan umum 

yang berkembang di zamannya, menyisakan pertanyaan bagi penulis untuk melihat 

lebih dalam pengaruhnya terhadap aktivitas ijtihad yang diterapkan dalam kitab 

 

14Aksin Wijaya, Teori Interpretasi Al-Qur’an Ibnu Rusyd: Kritik Ideologis Hermeneutis 

(Cet. I; Yogyakarta: Lkis, 2009), h. 257. 

15Abdul Wahha>b bin Muhammad Jami’ Ilisyin, Al-Qawa>id wa al-Dhawa>bith al-Fiqhiyah 
min Khila>l Kita>b Bida>yah al-Mujtahid wa Niyahah al-Muqtasid (Cet. I; Madinah Munawwarah: 

Ja>miah Islamiyah, 2009) h. 156. 

16Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtasid (Cet. I; Syria: Resalah 

Publishers, 2015), h. 372. 

17Ibnu Rusyd, Fas}l al-Maqa>l fi>ma> baina al-H}ikmah wa al-Syari>’ah min al-Ittis}a>l (Cet. II; 

Kairo: Dar al-Ma’rif, 1431 H), h. 125. 
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Bida>yah al-Mujtahid. Dan juga seberapa besar frekuensi pendekatan naqli dan akli 

yang diimplementasikan dalam memecahkan kasus hukum. 

 Berangkat dari latar belakang tersebut, epistemologi ijtihad yang 

dikembangkan Ibnu Rusyd dalam kitab Bida>yah al-Mujtahid perlu dikaji dan 

dianalisis lebih mendalam khususnya dalam menyelesaikan berbagai persoalan 

agama yang sifatnya ijtiha>diyah dan furu>’iyah. Setidaknya dengan mengetahui 

hakikat dan rumusan Ijtihad Ibnu Rusyd dalam memberikan solusi-solusi hukum 

syariat, mampu memberi jawaban kepada umat Islam Indonesia terhadap status 

hukum agama yang banyak diperselisihkan berikut meminimalisir kegaduhan dan 

fanatisme golongan yang kerapkali muncul ditengah-tengah masyarakat. 

Mengingat kondisi negara kita Indonesia tidak jauh berbeda dengan Andalusia 

zaman Ibnu Rusyd yang merupakan kawasan yang sangat majemuk dan heterogen 

penuh dengan dinamika sosial, karena faktor latar belakang suku, agama dan 

budaya yang beragam.  

Isu-isu yang masih terus diperdebatkan sampai saat ini dan berimplikasi 

timbulnya konflik antar golongan adalah persoalan Ibadah. Perselisihan dalam 

fikih ibadah yang dianggap sudah jelas aturan dan dalil nasnya, faktanya tidak 

membuat sebagian masyarakat memiliki sikap toleran, khususnya dalam persoalan 

khila>fiyah. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan terhadap proses 

pembentukan hukum yang diterapkan ulama hingga lahir menjadi sebuah produk 

ijtihad. Ibnu Rusyd dengan maha karyanya Bida>yah al-Mujtahid menawarkan 

konsep Ijtihad untuk memecahkan problematika hukum yang sifatnya furu’iyah 

yang dapat diaplikasikan oleh kalangan praktisi hukum Islam era kontemporer.  

B. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan 

mengangkat permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu bagaimana 
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epistemologi ijtihad Ibnu Rusyd dalam menyelesaikan ikhtila>f fikih pada kitab 

Bida>yah al-Mujtahid bab Iba>dah? . Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan, 

fokus peneliti dalam kajian ini dapat dijabarkan beberapa sub masalah berikut: 

1. Bagaimana asal usul dan sumber ijtihad Ibnu Rusyd dalam menyelesaikan 

ikhtila>f fikih dalam kitab Bidayah al-Mujtahid bab Ibadah? 

2. Bagaimana metode Ibnu Rusyd dalam menyelesaikan  ikhtila>f fikih pada 

kitab Bida>yah al-Mujtahid bab Ibadah ? 

3. Bagaimana rumusan ijtihad Ibnu Rusyd dalam kitab Bida>yah al-Mujtahid 

bab Ibadah? 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun judul tesis ini adalah “Epistemologi Ijtihad Ibnu Rusyd dalam 

Penyelesaian Ikhtila>f Fikih (Studi pada Kitab Bida>yah al-Mujtahid bab Iba>dah)”. 

Agar para pembaca mendapatkan penjelasan secara komperehensif dan terhindar 

dari kesalahpahaman ataupun multi-tafsir, maka perlu kiranya penulis untuk 

menjabarkan dan menguraikan definisi judul dan ruang lingkupnya agar tidak 

keluar dari maksud yang ditetapkan. 

1. Epistemologi  

Epistemologi berasal dari kata episteme dan logos yang berarti perkataan, 

pikiran, pengetahuan, dan pengetahuan sistematik. Kata “epistemologi” sendiri 

berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu episteme (pengetahuan) dan 

logos (ilmu, pikiran, percakapan). Jadi, epistemologi berarti ilmu, percakapan, 

tentang pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Kata episteme dalam bahasa Yunani 

berasal dari kata kerja epistamai yang berarti mendudukkan, menempatkan, atau 

meletakkan. Maka, secara harfiah, episteme berarti pengetahuan sebagai upaya 

intelektual untuk menempatkan sesuatu pada kedudukan setepatnya. Disamping 

episteme untuk arti pengetahuan dalam bahasa Yunani juga dipakai kata gnosis 



 
9 

 

 
 

sehingga epistemologi dalam sejarah pernah disebut gnoseologi. Sebagai kajian 

filosofis yang membuat telaah kritis dan analitis tentang dasar-dasar teoretis 

pengetahuan, epistemologi kadang juga disebut teori pengetahuan (theory of 

knowledge/erkentnis-theorie).18 Pengertian ini juga diperkuat oleh Abu Yasid 

yang  menyatakan bahwa epistemologi dalam terminologi Arab disebut 

nazhariyyah al-ma’rifah atau teori pengetahuan.19 

Dalam diskursus filsafat, epistemologi, merupakan cabang dari filsafat 

yang membahas asal usul, struktur, metode-metode, dan kebenaran pengetahuan.20 

Dalam hal ini, epistemologi mempertanyakan tentang bagaimana terminologi, 

metodologi, filsafat, sistematika, teori, dan teknik, serta asas dan dasar suatu ilmu 

pengetahuan.21 Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji dan mengungkap 

pengetahuan tentang sumber, metode dan rumusan ijtihad yang dibangun Ibnu 

Rusyd dalam kitabnya Bida>yah al-Mujtahid bab Ibadah. 

2. Ijtihad  

Ijtihad dalam bahasa arab memiliki pola ifti’a>l ( التع  ف  ا   ) yang diambil dari 

kata al-juhd ( هد ال   ) dengan men-d{hammah-kan huruf ji>m memiliki makna “tenaga 

atau kekuatan”, dan al-jahd yang memiliki makna “kesulitan” apabila huruf ji>m 

berharakat fath}ah. Sehingga secara etimologi kata Ijtihad dapat dikatakan 

bermakna mengeluarkan tenaga dan segenap kekuatan.22 Maka dari itu, ijtihad 

pada hakikatnya merupakan pencurahan segenap upaya, tenaga, kekuatan dengan 

penuh kesulitan untuk mewujudkan hal tertentu secara maksimal.  

 

18Idri, Epistemologi Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hadis, dan Ilmu Hukum Islam (Cet. I; 

Jakarta: Kencana, 2015), h. 2. 

19Abu Yasid, Logika Hukum dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam hingga Positivisme 
Hukum Barat (Cet. I; Yogyakarta: Saufa, 2016), h.122. 

20Idri, Epistemologi Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hadis, dan Ilmu Hukum Islam, h. 4. 

21Idri, Epistemologi Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hadis, dan Ilmu Hukum Islam, h. 31.  

22Abd  al-Lati>f ibn Ah{mad al-H{amd,  Al-Furu>q fi> Ushu>l al-Fiqh (Cet. II; Riyadh: Dar Ibnul 

Jauzi, 2015), h. 344. 
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Adapun secara terminologi, para ulama memberikan definisi yang beragam 

tentang ijtihad, di antaranya Imam al-Ghaza>li dalam kitabnya al-Mustas{fa>, beliau 

menjelaskan makna ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga untuk menemukan 

ilmu tentang hukum-hukum syariat, dan ijtihad yang sempurna (Ta>m) ialah saat 

seseorang mengerahkan segenap tenaganya dalam upaya mencari sesuatu sampai 

ia merasa payah untuk melanjutkan usahanya.23 ِ  Sedangkan syekh Abd al-Wahha>b 

Khalla>f merumuskan makna Ijtihad menurut terminologi fukaha adalah 

mengerahkan kekuatan maksimal untuk sampai pada kesimpulan (pengetahuan 

tentang) suatu hukum syar’i yang aplikatif dari dalilnya yang rinci dengan cara 

menggali hukum (istinba>t{ al-h{ukm) dari sumbernya.24 Kemudian syekh 

Muh{ibbula>h bin Abd al-Syaku>r al-Biha>ri> dalam kitabnya musallam al-s\ubu>t 

mendefinisikan makna ijtihad ialah upaya seorang fakih dalam mencurahkan 

segenap tenaganya untuk menemukan hukum syar’i yang sifatya z{anni>.25 Maka 

tidak ada ijtihad terhadap hal-hal diketahui secara prinsip dalam agama seperti 

tentang wajibnya shalat lima waktu, demikian juga dapat diketahui bahwa 

mengetahui hukum syar’i dari dalil yang qat{h’i> tidak dianggap sebagai ijtihad.26  

Oleh sebab itu, dari beberapa definisi yang disebutkan di atas, term ijtihad 

secara garis besar dapat disimpulkan sebagai upaya dan usaha yang dilakukan oleh 

seorang mujtahid untuk menemukan hukum-hukum syar’i> yang sifatnya z{anni> 

(dugaan) dengan mencurahkan tenaga fisik dan nalarnya secara maksimal. 

 

23 Al-Gaza>li>, Al-Mustas{fa> min Ilmi al-Us}u>l, Juz 2  (Cet. I; Resalah Publishers; Syria, 2015), 

h. 382. 

24Abd al-Wahha>b Khalla>f, Al-Ijtiha>d fi> Al-Syari>’ah Al-Isla>miyah, terj. Rohidin Wahid, 

Ijtihad dalam Syariat Islam (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 6 

25Muh{ibbulla>h ibn Abd al-Syaku>r al-Bih{a>ri>, Kitab Musallam al-S\ubu>t, Juz 2 (Mesir: 

Husainiyah), h. 318. 

26Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, Mausu>’ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, Juz 1 

(Cet II; Kuwait: Dzat al-Salasil, 1983), h. 316. 
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Dalam tesis ini, peneliti fokus pada kajian hakikat ijtihad yang ditempuh oleh Ibnu 

Rusyd dalam kitabnya Bida<yah al-Mujtahid serta bagaimana metode dan 

rumusannya dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang diperselisihkan 

ulama lintas mazhab. 

3. Ibnu Rusyd  

Ibnu Rusyd nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ahmad bin 

Muhammad bin Ahmad bin Rusyd yang populer dengan sebutan al-hafi<d (cucu). 

Ibnu Rusyd berasal dari Qurthuba (lih. Cordova) seorang hakim (qa>di>) agung yang 

memiliki kuniyah Abu> al-Wali>d.27 Beliau adalah seorang al-‘Alla>mah, filsuf di 

zamannya yang lahir pada tahun 520 H atau satu bulan sebelum wafat kakeknya.28 

Sedangkan nama dan kuniyah kakeknya sama persis dengan beliau yakni Abu> al-

Wali>d Muhammad bin Ahmad bin Rusyd.29 Terkait dengan riwayat dan biografi 

Ibnu Rusyd akan dipaparkan lebih jelas pada bab 3 dalam penelitian ini. 

4. Ikhtila>f Fikih  

Ikhtilaf fikih adalah gabungan dari dua kata yaitu ikhtila>f dan fikih. Ikhtila>f 

secara etimologi juga berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk masdar dari 

(اختلَف -يختلف -اختلف ) yang berarti perbedaan, perselisihan, pergantian, dan 

polemik. Al-Qur’an sebagai pedoman hidup bagi umat Islam menyebutkan kata 

ikhtila>f pada tujuh ayat dan kata jadiannya pada sembilan tempat. Kata ikhtila>f 

yang memiliki arti perbedaan dan perselisihan dapat dilihat pada al-Qur’an surah 

al-Baqarah ayat 176, 213, dan 253.30 

 

27Ibnu Farhu>n, Ad-Di>ba>j al-Muz\hab fi Ma’rifati A’ya>n Ulama> al-Maz\hab, (Kairo: Dar al-

Turats), h. 257. 

28Al-Z\\}ahabi>, Siya>r a’la>m an-Nubala>, Juz 21 (Cet. II; Syria: Resalah Publishers, 2014), h. 

307. 

29S{a>lih Ali> Ah{mad Al-Syamra>ni>, Al-Aqwa>l Al-Sya>z\ah fi> Bida>yatul Mujtahid li Ibnu 
Rusyd, (Cet. II; Riyadh: Darul Minhaj, 2007), h. 22. 

30https://id.wikipedia.org/wiki/Ikhtilaf (12 April 2022) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ikhtilaf%20(12
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Sedangkan secara terminologi, ikhtila>f adalah berlainan pendapat antara 

dua atau beberapa orang terhadap suatu objek (masalah) tertentu, baik berlainan 

itu dalam bentuk tidak sama ataupun bertentangan secara diametral.31Dalam 

pengertian lain yaitu perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama (mujtahid) 

dalam memahami sebuah teks syariat (al-Qur’an dan al-Hadits), demi 

mengafirmasi kebenaran.32 

Adapun fikih (فقه) diambil dari bahasa arab dan merupakan bentuk masdar 

dari ( فقه-يفقه-فقه ) yang berarti paham atau memahami suatu perkara secara rinci 

dan mendalam.33 

Sedangkan definisi fikih menurut istilah adalah :  

 الع  ل  م    بِ  لأ  ح  ك  ام    الشَّ ر  ع  يَّ ة    الع  م  ل  يَّ ة    المكتسب م  ن   أ  د  لَّ ت  ه  ا الت  فص  ي  ل  ية   34
Artinya: 

“Ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang praktis yang diambil dari dalil-
dalilnya yang terperinci” 

 Menurut Amir Syarifuddin definisi fikih ialah ilmu tentang hukum-hukum 

syar’i yang bersifat praktis yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsi>li. 

Dalam definisi ini, fikih diibaratkan dengan ilmu karena fikih itu semacam ilmu 

pengetahuan. Memang fikih itu tidak sama dengan ilmu, lantaran fikih bersifat 

z{anni>  (asumtif). Fikih adalah apa yang dicapai oleh mujtahid dengan z{an-nya, 

sedangkan ilmu tidak bersifat z{anni> seperti fikih. Namun karena z{an dalam fikih 

ini kuat, maka ia mendekati kepada ilmu; karenanya dalam definisi ini ilmu 

digunakan juga untuk fikih.35 

 

31Ahmad Musadad, Muqaranah Madzahib; Perbandingan Madzhab dalam Hukum Islam, 

(Cet. II; Malang: Literasi Nusantara, 2020), h. 71. 

32Mohammad Hanief Sirajulhuda, “Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf al-Qaradhawi”, Tsaqafah; 
Jurnal Peradaban Islam 13, no. 2 (2017): h. 258. 

 33Muhammad Rawa>s Qal’aji>, dkk, Mu’jam Lughah Al-Fuqaha>, (Cet. 1; Lebanon: Dar An-

Nafais, 1996), h. 317 

34Al-Jurja>ni>,  Kita>b al-Ta’rifa>t, (Cet. I; Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2012), h. 184. 

 35Amir Syarifuddin, Ushu>l Fiqh”, Juz 1 (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2014), h. 3. 
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Dalam al-Qur’an kata yang berhubungan dengan fikih dapat kita temukan 

di beberapa ayat, diantaranya firman Allah swt. QS. Hud/11:91: 

اً مّ  َّا ت ـق و ل   ٱ ق ه  ك ث يْ   ق ال و ا يٰش ع ي ب  م ا ن ـف 
Terjemahnya: 

Mereka berkata, “ Wahai Syuaib! Kami tidak banyak mengerti tentang apa 
yang engkau katakan itu.36 
 

Ayat di atas mengindikasikan tentang respon dari ketidakpahaman kaum 

nabi Syu’aib terhadap dakwah dan ajakannya. Pernyataan ini dilontarkan oleh 

kaumnya bukan berarti mereka tidak memahami ajakan nabi Syu’aib, melainkan 

dengan maksud merendahkan dan mengabaiakan nasehatnya untuk meninggalkan 

perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan.  

Dan ayat lain Allah swt berfirman dalam QS. Al-Munafiqun/63:7:  

ن  السَّمٰوٰت  و الْ  ر ض ٍۙ ه م  الَّذ ي ن  ي ـق و ل و ن  لْ  ت ـن ف ق و ا ع لٰى م ن  ع ن د  ر س و ل  اللّٰ   ح تٰ   للّ ٰ   خ ز اۤىِٕ  ي ـنـ ف ض و اَۗ و 
 و لٰك نَّ ال م نٰف ق ي   لْ  ي ـف ق ه و ن  

Terjemahnya:  

Mereka yang berkata (kepada orang-orang Ansar), “Janganlah kamu 

bersedekah kepada orang-orang (Muhajirin) yang ada disisi Rasulullah 

sampai mereka bubar (meninggalkan Rasulullah).” Padahal milik Allah-lah 

perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak 

memahami.37 

 Dalam ayat ini Allah swt. ingin menjelaskan tentang sifat orang-orang 

munafik yang tidak punya akal dan pemahaman yang lurus.  Mereka sangat tidak 

senang dengan kedatangan Rasulullah bersama kaum muslimin yang semakin 

banyak dari Mekkah. Mereka ingin agar kaum Muhajirin tersebut meninggalkan 

Rasulullah saw. dengan cara menghasut penduduk Ansar (Madinah) untuk tidak 

memberikan harta dan menolong mereka. Tetapi kaum munafik tidak mengerti dan 

 

 36Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 232. 

37Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 555. 
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memahami bahwa sesungguhnya milik Allah-lah semua yang ada di langit dan di 

bumi.  

Demikian juga kata fikih dalam redaksi hadis-hadis Rasulullah saw. banyak 

ditemukan, antara lain :  

 فِ    ه  يْاً فق ه  دٍ خ  ب  بع    الل    اد  ر  ا أ  ذ  : إ  ال  ق    م  لَّ س  و   ه  ي  ل  ع    ى الل  لَّ بي ص  النَّ   نَّ ان أ  في   س  ب  ة بن أ  اوي  ع  م    ن  ع  
 الد   ين  .)رواه أحْد( 38

Artinya: 
Dari Mu’a>wiyah bin Abi Sufya>n, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: Jika 
Allah menghendaki seorang hamba untuk menjadi baik, niscaya Allah 
menjadikan dia faqih (paham) terhadap agamanya. 

 

 Redaksi hadis di atas menggunakan lafaz faqqaha (فق ه) yang berarti 

memahamkan dan membuat ia mengerti. Adapun maksud hadis tersebut 

menunjukkan standar baiknya seseorang disisi Allah swt. adalah pemahamannya 

terhadap ilmu agama (syar’i>). 

 Dalam hadis lain ketika Rasulullah saw. mendoakan anak pamannya 

‘Abdulla>h bin Abba>s:  

ه  فِ الدَّين و علم ه التأويل. )رواه أحْد( 39 الله م   فق ه  >  
Artinya: 
 Ya Allah, fahamkanlah ia terhadap agamanya dan ajarilah ta’wi>l. 

 Kata faqqihhu (فق هه) dalam hadis di atas bermakna fahamkanlah ta’wi>l dan 

maknanya. Maka tatkala Rasulullah saw. membaca do’a ini, Allah-pun kemudian 

mengabulkannya. Sejak saat itu ‘Abdulla>h bin Abba>s menjadi orang yang paling 

‘a>lim tentang kita>bullah.40 

 Ikhtila>f fikih yang dimaksud peneliti dalam tesis ini ialah usaha 

menganalisis penyelesaian persoalan-persoalan fikih bersifat furu>’iyyah yang 

diperselisihkan antara ulama mazhab mengenai status hukumnya karena berbagai 

 

38Ah{mad ibn Muhammad ibn H}anbal, Musnad Ima>m Ah{mad, Juz. 28 (Cet. I; Resalah 

Publishers: Lebanon, 2001), h. 48. 

 39Ah{mad ibn Muhammad ibn H}anbal, Musnad Ima>m Ah{mad, Juz. 5, h. 160. 

 40https://ar.wikipedia.org/wiki/ فقه_إسلامي (22 Mei 2022) 
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faktor, seperti interpretasi dan pemahaman terhadap dalil, metode istinba>t{ hukum, 

dan lain-lain. Adanya perbedaan teori ijtihad dan metode istinba>t{ ulama maka akan 

melahirkan produk hukum yang berbeda. Sehingga pemahaman terhadap proses 

ijtihad atau penggalian hukum mereka, mampu menciptakan harmonisasi 

kehidupan dan memutus rantai perpecahan saat menyikapi perbedaan.  

5. Kita>b Bida>yah al-Mujtahid 

Nama lengkapnya adalah Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas{id 

merupakan karya ilmiah Ibnu Rusyd yang cukup komperehensif memuat 

persoalan-persoalan fikih dari bab taharah sampai bab pengadilan (al-Aqd{iyah). Ini 

adalah karyanya di bidang fikih Islam dan merupakan karya satu-satunya dalam 

bidang ini yang masih ada. Dalam buku ini, Ibnu Rusyd membahas permasalahan 

fikih dengan metode perbandingan (muqa>ranah), ia mengungkapkan berbagai 

pandangan ulama dalam satu kasus fikih, kemudian adakalanya memaparkan 

pandangannya sendiri tanpa terikat dengan mazhab lain.41 

Referensi utama yang menjadi objek dalam riset ini adalah kitab berbahasa 

arab dengan judul Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas{id  yang dicetak oleh 

penerbit Resalah Publishers di Damascus-Syria . Kitab ini merupakan edisi 

cetakan pertama yang terbit dalam satu jilid pada tahun 2015 M/1436 H. Adapun 

versi cetakan ini memiliki warna sampul dominan merah yang berjumlah 936 

halaman dari 70 pembahasan (kita>b). 

6. Bab Ibadah 

Secara harfiah ibadah berarti bakti manusia kepada Allah Swt., karena 

didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Ibadah ada yang umum dan ada 

yang khusus. Yang umum ialah segala amalan yang diizinkan Allah, sedangkan 

yang khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, 

 

41Ahmad Ridlo SU,  Ibnu Rusyd Api Islam dari Andalusia (Cet. I; Yogyakarta: Sociality, 

2017), h. 86-87. 
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tingkat, dan cara-caranya yang tertentu.42Sedangkan ibadah menurut al-Jurja>ni> 

ialah : perbuatan seorang mukallaf yang dilakukan bukan atas dasar hawa 

nafsunya, sebagai bentuk pengagungan kepada Rabb-Nya.43Bab-bab tentang 

ibadah dikhususkan pada masalah-masalah seperti taharah, shalat, zakat, haji dan 

umrah, serta puasa, meskipun selain lima hal ini terdapat juga bab-bab lain yang 

masuk kategori bab ibadah.44  

Bab ibadah dalam kitab Bida>yah al-Mujtahid yang dimaksud oleh peneliti 

adalah ibadah dalam arti khusus yang telah disebutkan di atas sebagai sampelnya. 

Dalam kitab Bida>yah al-Mujtahid cetakan pertama penerbit resalah publishers 

tahun 2015 M/1436 H, ulasan bab ibadah dimulai dari halaman 13 sampai halaman 

372. Kajian ibadah yang diulas oleh Ibnu Rusyd terdiri dari beberapa pembahasan 

yang dapat diuraikan sebagai berikut:  

a) Kitab taharah, 

b) kitab wudhu, 

c) kitab mandi, 

d) kitab tayammum,  

e) kitab bersuci dari najis,  

f) kitab shalat (bagian pertama),  

g) kitab shalat (bagian kedua), 

h) kitab hukum-hukum tentang mayit, 

i) kitab puasa (bagian pertama), 

j) kitab puasa (bagian kedua), 

k) kitab i’tika>f, 

 

42Abuddin Nata, Studi Islam Komprehensif , h. 81-82 

43Al-Jurja>ni, Kitab At-Ta’ri>fa>t, h. 161. 

44https://ar.wikipedia.org/wiki/فقه العبادات_في_الإسلام (8 April 2022) 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/فقه%20العبادات_في_الإسلام%20(8
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l) kitab zakat, 

m) kitab zakat fitrah, dan 

n) kitab haji.45 

D. Kajian Pustaka  dan Penelitian Terdahulu  

Karya-karya ilmiah yang membahas tentang epistemologi ijtihad Ibnu 

Rusyd berdasarkan penelusuran peneliti belum terlalu banyak. Mayoritas karya-

karya ulama yang ada secara umum hanya membahas konsep dan teori ijtihad, 

demikian juga konsep ijtihad para imam mazhab secara khusus. Adapun karya-

karya ilmiah dan penelitian yang relevan mengkaji tentang Ijtihad Ibnu Rusyd dan 

kitabnya , adalah sebagai berikut :  

1. Abd al-Wahha>b bin Muhammad Ja>mi’ Ilisyin, Al-Qawa>id wa al-D{awa>bit{ al-

Fiqhiyah Min Khila>l Kita>b Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas{id 

(Universitas Islam Madinah, Madinah Munawwarah, 2009) 

 Buku ini pada asalnya hasil disertasi doktoral yang sudah terbit dan 

dipublikasikan oleh Universitas Islam Madinah. Fokus pembahasan penulis dalam 

buku ini adalah mengidentifikasi dan menghimpun kaidah-kaidah fikih yang 

termuat dalam kitab Bida>yah al-Mujtahid karya Ibnu Rusyd al-Hafi>d. Kaidah-

kaidah fikih dalam pandangan penulis merupakan bagian dari metode ijtihad guna 

memecahkan persoalan-persoalan hukum yang tidak ada nasnya secara tegas.  

 Disertasi ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan penulis kaji, 

yaitu sama-sama menelaah solusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan fikih 

yang dipersilishkan diantara ulama dalam kitab Bida>yah al-Mujtahid. Penulis 

dalam disertasi tersebut hanya fokus menjadikan pendekatan kaidah-kaidah fikih 

sebagai solusi pemecahan ikhtilaf fikih, berbeda dengan tesis ini yang akan 

 

 45Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtasid (Cet. I; Syria: Resalah 

Publishers, 2015), h. 911-921. 
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mengkaji asal usul dan konstruksi ijtihad Ibnu Rusyd dalam menyelesaikan ikhtilaf 

fikih dengan beragam pendekatan. 

2. Muhammad Shuhufi, Metode Ijtihad Lembaga-lembaga Fatwa; Studi Kritis 

terhadap Implementasi Metodologi Fatwa Keagamaan di Indonesia (UIN 

Alauddin, Makassar, 2011) 

 Karya ini berbicara tentang metode ijtihad dalam sistem hukum Islam dan 

penerapannya dalam menjawab isu-isu kontemporer yang berkembang sehingga 

dapat melahirkan produk ijtihad yang dinamakan fatwa. Disertasi ini memiliki 

keterkaitan dengan tesis yang akan penulis kaji, yaitu sama-sama membahas 

metode ijtihad dan implementasinya dalam menjawab persoalan hukum Islam. 

 Meskipun demikian, yang menjadi pembeda disertasi ini dengan penelitian 

yang akan penulis kaji adalah objek penerapannya. Karya ilmiah di atas, penulis 

lebih cenderung melihat dari aspek metodologi yang diterapkan oleh lembaga-

lembaga fatwa keagamaan di Indonesia, sedangkan penulis dalam tesis ini lebih 

fokus pada sumber berikut rumusan ijtihad yang dikonstruksi Ibnu Rusyd dalam 

kitabnya Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas{id.  

3. Muhammad Usyri>f Bu>lu>z, Tarbiyah Malakah al-Ijtiha>d min Khila>l Kita>b 

Bida>yah al-Mujtahid wa Kifa>yah al-Muqtas{id (Dar Kunuz Isybiliya, 

Riyadh, 2012) 

 Diantara keunggulan buku ini ialah mengajarkan kepada pegkajinya 

prosedur untuk menjadi seorang mujtahid berdasarkan metode yang diterapkan 

oleh Ibnu Rusyd dalam Bida>yah al-Mujtahid. Berbagai penjelasan terkait jumlah 

pendapat, ayat dan hadis ahkam, serta ulama mazhab yang termuat dalam kitab 

Bida>yah al-Mujtahid juga diuraikan secara detail. Lengkapnya, penulis membahas 

teori dan konsep ijtihad yang termuat dalam kitab-kitab ushul fikih. Penjelasan 

kitab ini cukup komprehensif karena membahas dari banyak aspek sub masalah. 
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 Diantara kemiripan karya ini dengan penelitian yang akan penulis ulas 

adalah keduanya berbicara mengenai penerapan dan implementasi ijtihad Ibnu 

Rusyd dalam kitab Bida>yah al-Mujtahid. Disamping itu, kitab tersebut memiliki 

relevansi yang cukup kuat dengan penelitian ini, yakni membahas penggunaan 

ijtihad sebagai perangkat penyelesaian kasus hukum Islam. Jika literatur di atas 

berbicara mengenai prosedur menjadi seorang mujtahid versi Ijtihad Ibnu Rusyd, 

maka dalam tesis ini penulis akan menganalisa asal muasal Ijtihad Ibnu Rusyd dan 

aplikasi metodenya pada bab ibadah secara sistematis. 

4. Fathurahman, Pengembangan Metode Ijtihad Kontemporer (UIN Alauddin, 

Makassar, 2014) 

 Karya ini memuat tentang konsep ijtihad dalam lintas zaman, yang dimulai 

dari masa Nabi Muhammad saw. hingga masa lahirnya para imam mazhab. Penulis 

juga berusaha mengkomparasikan berbagai metode ijtihad yang diterapkan era 

klasik dan kontemporer. Meskipun disertasi dan penelitan yang akan penulis telaah 

sama-sama mengkaji tentang metode dan penerapan ijtihad dalam sistem hukum 

Islam, namun berbeda dengan penelitian ini yang lebih fokus pada kemandirian 

ijtihad tokoh Ibnu Rusyd dalam memecahkan kasus ikhtilaf fikih.  

5. Burhan Dolah, Ijtihad Fikih Kontemporer; Tinjauan Metode Penetapan 

Hukum Lembaga Majelis Agama Islam di Patani Thailand Selatan (UIN 

Alauddin, Makassar, 2015). 

Tesis ini berusaha mengkaji dan menganalisa urgensi ijtihad dan persoalan-

persolan kontemporer yang dihadapi dalam konteks masyarakat Patani. Penulis 

juga fokus pada penerapan kesesuaian metode-metode ijtihad terhadap 

perkembangan fikih kontemporer pada Lembaga Majelis Agama Islam di Patani 

Thailand Selatan. 
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Terdapat kemiripan antara tesis Mr. Burhan Dolah dan penelitian yang akan 

dibahas dalam tesis ini, yaitu sama-sama berbicara tentang ijtihad sebagai solusi 

terhadap dinamika problematika hukum Islam. Jika Mr. Burhan Dolah mengkaji 

bagaimana kesesuaian metode ijtihad para ulama yang sudah diterapkan di 

Lembaga Majelis Agama Islam Patani Thailand Selatan, maka berbeda dengan 

tesis ini yang hanya fokus membahas metode berikut rumusan ijtihad Ibnu Rusyd 

dalam memberi solusi hukum Islam yang diperselisihkan dalam kitabnya Bida>yah 

al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas{id. 

6. Fathurrahman Azhari, Metode Istinba>th Hukum Ibn Rusyd dalam Kitab 

Bida>yah al-Mujtahid (Jurnal Tashwir, Volume 3, No. 8 Desember 2015) 

 Jurnal ini diawali dengan pembahasan mengenai sejarah pertumbuhan dan 

perkembangan hukum Islam yang dibagi menjadi enam periode. Fokus bahasan 

yang diutarakan adalah metode istinba>t{ hukum Ibnu Rusyd dalam kitab Bida>yah 

al-Mujtahid dengan menjadikan sampel dari beberapa bab yang ada, diantaranya 

bab ibadah, bab ahwal syakhs{iyah (keluarga), bab mu’a>malah madaniyah, bab 

jina>yah, dan terkahir bab mura>fa’a>t (peradilan).  

 Jurnal ini mengkaji metode aplikatif Ibnu Rusyd dalam menyelesaikan dan 

memecahkan fikih ikhtila>f pada banyak tema yang berbeda, sehingga bahasan di 

dalamnya masih terkesan luas dan umum. Sebagaimana yang penulis juga akan 

bahas dalam tesis ini terkait metode ijtihad Ibnu Rusyd,  hanya saja yang menjadi 

pembeda adalah objek kajian dalam penelitian ini lebih fokus pada persoalan-

persoalan fiqhiyah menyangkut bab ibadah. 

7. Mohamad Thoyyib Madani, Ibnu Rusyd dan Kontribusi Pemikirannya 

Terhadap Perkembangan Ilmu Fikih (Jurnal Kabilah, Volume 8, No. 1, Juni 

2017) 
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 Jurnal ini membahas mengenai dinamika intelektual khususnya bidang 

fikih (hukum Islam) yang terjadi pada masa Ibnu Rusyd. Pasang surut kemajuan 

hukum Islam sangat dipengaruhi oleh perpolitikan dan dinasti yang memerintah 

ketika itu. Cikal bakal penulisan kitab Bida>yah al-Mujtahid disebabkan karena 

faktor stagnansi (kejumudan), antara lain : ditutupnya pintu ijtihad oleh ulama 

konservatif, kodifikasi pendapat-pendapat ulama klasik pada masa Abbasiyah, 

fanatisme bermazhab yang berimbas terjebaknya para ulama dalam pembelaan 

terhadap mazhab masing-masing.  

 Jika ditelusuri lebih lanjut, jurnal ini memiliki hubungan yang relevan 

dengan penelitian ini, sebab keduanya membahas motivasi dan cikal bakal 

terbentuknya pemikiran ijtihad Ibnu Rusyd dalam bidang fikih. Meskipun 

demikian, jurnal ini tidak menjelaskan sumber dan rumusan ijtihad Ibnu Rusyd 

dalam memberikan solusi atas persoalan-persoalan hukum Islam yang berkembang 

saat itu, sebagaimana yang akan dikaji dalam penelitian ini. 

E. Kerangka Teoretis 

Dalam rangka penyusunan kerangka teoretis, peneliti terlebih dahulu 

menelusuri, menelaah dan memilih bahan-bahan pustaka yang sifatnya primer. 

Objek utama dalam penelitian ini adalah kitab Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah 

al-Muqtas{id karya Ibnu Rusyd al-hafi>d. Dalam tahap ini, peneliti juga akan 

menelusuri berbagai sumber sekunder yang memiliki korelasi dengan hakikat 

pemikiran ijtihad Ibnu Rusyd. 

Pada tahap berikutnya, mengumpulkan data dan informasi terkait dengan 

konseptualisasi ijtihad dalam hukum Islam. Hal ini dilakukan untuk 

mengkomparasi teori-teori ijtihad yang digariskan oleh fukaha dengan teori ijtihad 

yang dibangun Ibnu Rusyd. Oleh karena itu, peneliti disini, akan mengkaji dan 

menganalisis sumber dan metode Ijtihad Ibnu Rusyd dalam menyelesaikan ikhtilaf 
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fikih pada bab Ibadah serta rumusannya sebagai landasan penentuan hasil 

penelitian. Berikut alur dan skema kerangka teoretis yang digunakan dalam 

penelitian ini :  
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Epistemologi Ijtihad Ibnu Rusyd dalam 

Penyelesaian Ikhtila>f Fikih 

(Studi Kitab Bida>yah al-Mujtahid bab 

Ibadah) 

Konseptualisasi Ijtihad 
dalam 

 Hukum Islam 
Persoalan-Persoalan Bab 

Ibadah 

Konsep, Sumber, dan 

Rumusan Ijtihad Ibnu 

Rusyd 

Penyelesaian Ikhtila>f Fikih 

dalam Konstruksi Kitab 

Bida>yah al-Mujtahid  
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Topik permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah terkait 

epistemologi ijtihad Ibnu Rusyd dalam penyelesaian ikhtila>f fikih. Sedangkan 

sumber  primer yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah kitab Bida>yah al-

Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas{id karya filsuf muslim Ibnu Rusyd yang populer 

di barat dengan sebutan Averroes.  

Penelitian ini kemudian mengkaji persoalan-persoalan bab ibadah dengan 

dua dimensi penelahaan, yaitu penelahaan melalui konsep ijtihad secara umum 

dalam hukum Islam dan penelahaan teori dan konsep ijtihad secara khusus oleh 

Ibnu Rusyd dalam menyelesaikan ikhtilaf fikih, utamanya pada persoalan ibadah 

yang terstruktur dalam kitab Bida>yah al-Mujtahid. Setelah proses analisis dan 

komparasi dua dimensi konsep ijtihad akan nampak perbedaan di antara keduanya, 

yang akhirnya melahirkan sebuah konklusi rumusan epistemologi ijtihad yang 

digariskan oleh Ibnu Rusyd saat menyelesaiakan persoalan ikhtilaf fikih dalam 

kitab Bida>yah al-Mujtahid bab Ibadah. 

F. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian secara umum adalah suatu kegiatan ilmiah yang 

terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan baik praktis maupun 

teoritis.1Adanya metodologi penelitian ini membimbing penulis dalam melakukan 

penelitian yang sistematis sesuai dengan kriteria (prinsip), prosedur (langkah-

lagkah), dan metode yang tepat.2 Adapun ulasan mengenai metode yang ditempuh 

dalam penyelesaian penelitian ini, ialah sebagai berikut :    

 

 

 

1J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, 
(Jakarta: Grasindo, 2010), h. 5. 

2Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Cet. I; Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 

h. 10. 
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1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian kepustakaan (library 

research) yang bersifat deskriptif. Landasan dari jenis penelitian ini adalah 

deskriptif yaitu usaha yang menitikberatkan pada penggambaran fenomena yang 

akan dikaji secara detail dan mendalam. Dalam penelitian ini, data-data yang 

berkaitan dengan hakikat ijtihad Ibnu Rusyd dalam berbagai literatur ditelusuri 

melalui studi kepustakaan secara cermat dan kritis. Kemudian serangkaian data 

kepustakaan tersebut diolah secara deskriptif sehingga menghasilkan suatu 

kesimpulan penelitian yang utuh. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan ialah cara pandang peneliti untuk mendalami sebuah objek atau 

subjek penelitian yang akan dikaji. Perspektif yang digunakan harus memiliki 

relevansi dengan objek penelitian.3 Dalam melakukan riset ini peneliti hanya 

menggunakan satu pendekatan yaitu pendekatan teologis normatif (syar’i). 

Pendekatan ini memandang bahwa ajaran Islam yang bersumber dari kitab suci al-

Qur’an dan sunah Nabi saw. menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam ajaran 

Islam.  Karena masalah pokok yang akan dipecahkan adalah hakikat ijtihad Ibnu 

Rusyd yang merupakan bagian dari cabang ilmu usul fikih. Maka penulis akan 

mengkaji kerangka ijtihad Ibnu Rusyd dilihat dari perspektif teori usul fikih, 

khususnya dari aspek sumber dan metode istinba>t} hukum kemudian 

menganalisisnya dengan menggunakan teknik content analysis. 

3. Metode pengumpulan dan pengolahan data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode 

mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.4 Jenis data 

 

3UIN Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan KTI, h. 16. 

4Moh. Nazir, Metode Penelitian (Cet. III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 211. 
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dalam penelitian ini adalah library research yaitu mengumpulkan bahan-bahan 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dan dilakukan melalui 

studi kepustakaan.5 Melalui kajian kepustakaan yang sifatnya deskriptif, peneliti 

menelusuri dan menghimpun berbagai macam data dengan cara observasi dan 

analisis dokumen. Data yang dikumpul adalah data-data yang relevan dengan 

pokok pembahasan pada tesis ini, baik data dan keterangan dari sumber-sumber 

primer maupun sekunder.  

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat 

menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber 

data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber 

sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.6 

Dalam tesis ini, sumber primer atau utama yang langsung terkait dengan 

penelitian ini berasal dari al-Qur’an, sunah, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-

Muqtasid karya Ibnu Rusyd, kitab-kitab usul fikih yang membahas tentang teori 

ijtihad baik klasik atau kontemporer, kitab fikih komparatif lintas mazhab, serta 

literatur ilmiah lainnya yang relevan terhadap penelitian ini. Adapun sumber data 

lainnya merupakan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang 

dikaji, berupa jurnal atau publikasi ilmiah, buku biografi dan sejarah, serta 

dokumen lainnya dari media cetak maupun digital. 

Adapun pengumpulan dan pengolahan data kepustakaan dapat diperoleh 

dengan teknik dan tahapan berikut : 

a. Menelusuri data dan informasi primer maupun sekunder dengan membaca 

sejumlah literatur atau karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan pokok 

 

5Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2003), h. 34-35.  

6Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cet. XIX; Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 137. 
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pembahasan, baik itu terkait dengan konsep umum ijtihad Ibnu Rusyd, riwayat 

hidupnya dan mengenai karyanya dalam bidang hukum Islam Bida>yah al-

Mujtahid. 

b. Apabila data yang diperlukan itu berbahasa asing, maka akan diterjemahkan 

kedalam bahasa indonesia dengan tetap mengikuti pedoman penulisan karya 

ilmiah UIN Alauddin Makassar.  

c. Melakukan klasifikasi data dan informasi, untuk menentukan data yang akan 

digunakan, baik data yang dipandang sebagai pokok, penting maupun 

penunjang.  

d. Data dan keterangan-keterangan yang sudah terkumpul, kemudian dianalisis 

dengan menggunakan analisis deskriptif guna menghasilkan informasi yang 

komprehensif tentang masalah yang dibahas.  

e. Menggunakan semua data untuk menentukan hasil penelitian. 

4. Teknik pengolahan dan analisis data 

Dalam menganalis data, peneliti akan menentukan jenis analisis yang 

mampu menjawab hipotesis, permasalahan dan tujuan penelitian. Data yang 

terkumpul melalui studi literatur diolah dengan menggunakan metode deskriptif, 

kemudian  peneliti menginterpretasi berikut menganalisis dengan menggunakan 

analisis kritis deskriptif. Adapun prosedur analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini mengikuti tahapan-tahapan berikut :  

a. Mengorganisasi data. Cara ini dilakukan dengan membaca berulang-ulang data 

yang ada, sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan 

penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai.  

b. Membuat kategori, menentukan tema, dan pola. Untuk itu peneliti menentukan 

kategori yang merupakan proses yang cukup rumit, karena peneliti harus 
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mampu mengelompokkan data yang ada ke dalam suatu kategori dengan tema 

masing-masing, sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat jelas.7 

c. Penyajian data (data display), yaitu dilakukan dengan cara uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan 

mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami 

tersebut. 

d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (Conclusion Drawing/verification). 

Dengan kata lain, penarikan kesimpulan berarti penggabungan beberapa data 

yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap. Sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas serta dapat diverifikasi keabsahannya melalui hubungan kausal 

atau interaktif dan hipotesis atau teori.8 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji teori dan hakikat 

ijtihad Ibnu Rusyd dalam penyelesaian ikhtilaf fikih dalam kitabnya Bida>yah al-

Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas{id, adapun tujuan secara rinci ialah : 

a. Untuk menganalisa sumber dan asal usul ijtihad Ibnu Rusyd dalam bidang 

fikih. 

b. Untuk memahami metode Ibnu Rusyd dalam menyelesaikan persoalan fikih 

komparatif lintas mazhab. 

c. Untuk menelusuri rumusan aplikatif ijtihad Ibnu Rusyd dalam menyelesaikan 

ikhtilaf fikih dalam kitab Bida>yah al-Mujtahid bab Ibadah.  

 

 

7Rifa’i Abubakar, Pengantar Metode Penelitian (Cet. I; Suka-Press: Yogyakarta, 2021), h. 

123. 

 8Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 249-253. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini ada dua kategori, 

yaitu : 

a. Secara teoretis 

1) Memajukan dan menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam. 

2) Menjadi sumbangan pemikiran ilmiah untuk para peneliti, pengkaji serta 

ilmuwan mengenai ketokohan Ibnu Rusyd dan epistemologi ijtihadnya 

dalam kitab Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas{id. 

b. Secara praktis 

1) Memberikan masukan kepada masyarakat muslim secara umum terkait 

dinamika ijtihad dalam hukum Islam, khususnya para peneliti dan pengkaji 

fikih (hukum Islam). 

2)  Sebagai masukan terhadap lembaga-lembaga fatwa keagamaan dan ormas 

Islam, ataupun kepada para da’i dan pengkaji hukum Islam secara khusus.
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BAB II 

TINJAUAN UMUM IJTIHAD 

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Ijtihad 

1. Definisi Ijithad 

Secara bahasa ijtihad (اجتهاد) diambil dari akar kata bahasa Arab : jahada, 

yajhadu, dan bentuk mashdarnya dengan memfath{ahkan huruf “ji>m” (  د  yang (ج ه 

berarti: “al-masyaqqah” yaitu sesuatu yang sulit dan berat, atau “al-muba>lagah wa 

al-ga>yah” mengandung makna sangat dan batas akhir. Adapun (  د  dengan (ج ه 

mend{ammahkan huruf “ji>m” yang bermakna: “al-ta>qah” yaitu tenaga, kuasa atau 

daya.1 Al-ijtiha>d  (  ت ه اد   (الت جاهد) memiliki makna yang sama dengan al-taja>hud  (الْج 
yaitu mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan.2 

Bila arti kata (etimologis) ini dihubungkan dengan arti istilah (definitif) 

tentang ijtihad, akan terlihat keserasian artinya karena pada kata ijtihad itu 

memang terkandung arti kesanggupan dan kemampuan yang maksimal dan harus 

dilakukan dengan kesungguhan sepenuh hati.3 

Oleh sebab itu kata ijtihad oleh para ulama hanya digunakan untuk 

mengerjakan hal-hal yang memerlukan energi yang banyak, seperti kalimat    تـ ه د ا ج 
 Jadi, kata ijtihad tidak .(Ia berusaha untuk membawa batu gurinda) فِ  حْ  ل  الرَّج ى  

tepat untuk digunakan pada kalimat خ ر د ل ة حْ  ل   فِ    Ia mengerahkan) ا جتـ ه د  

kemampuannya untuk mengangkat biji sawi).4Dari segi makna etimologi atau 

kebahasaan, maka kata ijtihad dapat dirumuskan dengan suatu pekerjaan yang 

berat dan sulit untuk dilakukan dimana pekerjaan tersebut harus mengerahkan 

tenaga dan kekuatan secara maksimal.  

 

1Ibnu Manz{u>r, Lisa>>n al-‘Arab, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h. 530-531. 

2Alfairuza>ba>di>, al-Qa>mu>s al-Muh{it (Cet. IV; Syria: Resalah Publishers, 2015), h. 275. 

3Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Juz 2 (Cet VII; Jakarta: Kencana, 2014), h. 257-258. 

4Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab (Cet. I; Jakarta: Logos, 

1997), h. 1-2. 
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Seiring meluasnya penggunakaan term ijithad, kemudian kata tersebut 

digunakan sebagai salah satu istilah dalam kajian ilmu usul fikih yang bermakna 

“usaha maksimal ulama fikih dalam melakukan kajian untuk memperoleh 

ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat z{anni>”. Dengan demikian, setiap 

terungkap istilah ijtihad dalam pembahasan ilmu usul fikih, bermakna usaha-usaha 

maksimal yang dilakukan para ulama fikih untuk merumuskan pemikiran-

pemikiran fikih, baik berupa hasil pemahaman terhadap teks lafal al-Qur’an dan 

sunah, maupun hasil analisis terhadap persoalan-persoalan aktual yang mereka 

hadapi. Namun, kekuatan hasil ijtihad bersifat z{anni, yakni memiliki peluang benar 

dan salah, dengan dugaan terkuat pada benarnya bukan pada salahnya.5 

Setelah mengetahui asal kata ijtihad secara bahasa, ada beberapa definisi 

ijtihad yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama usul fikih yang perlu diuraikan, 

sebab pengertian secara terminologi sangat erat kaitannya dengan pengertian 

secara etimologi, diantaranya adalah:  

Imam al-Gaza>li> (w. 505^ H) dalam kitabnya al-Mustas{fa> menerangkan 

istilah ijtihad sebagai berikut: 

تـ ع م ل  إلَّْ  ، و لْ  ي س  ت ف ر اغ  ال و س ع  فِ  ف ع لٍ م ن  الأ  فـ ع ال  ه ود  و اس  ل  ال م ج   ف يم ا الْجتهاد ه و  ع ب ار ة  ع ن  ب ذ 
تـ ه د  فِ   : اج  د ، ف ـي ـق ال  تـ ه د  فِ  حْ  ل  خ ر د ل ةٍ، ل ك ن  ص ار  ف يه  ك ل ف ة  و ج ه  : اج   حْ  ل  ح ج ر  الرَّح ا، و لْ  ي ـق ال 

ك ام  الشَّر يع ة . 6   ع ه  فِ  ط ل ب  ال ع ل م  بِ  ح  ت ه د  و س  ل  ال م ج   اللَّف ظ  فِ  ع ر ف  ال ع ل م اء  مَ  ص وصًا ب ب ذ 
 

Artinya:  

Ijtihad sesungguhnya adalah pengerahan kemampuan dan pencurahan 
tenaga dalam melakukan suatu perbuatan, dan ijtihad tidak dilakukan 
kecuali pada sesuatu yang sulit dan berat. Maka dikatakan: ia mengerahkan 
kemampuannya dalam membawa batu giling, dan tidak dikatakan: ia 
mengerahkan kemampuannya dalam membawa biji sawi. Namun kemudian 

 

5Muhammad Shuhufi, Ijtihad dan Fleksibilitas Hukum Islam (Cet. I; Makassar: Alauddin 

University Press, 2012), h. 12. 

6Al-Gaza>li>, Al-Mustas{fa> min Ilm al-Us{u>l, Juz 2 (Cet. I; Resalah Publishers: Syiria, 2015), 

h. 382. 
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istilah ijithad dalam pandangan ulama bergeser maknanya menjadi lebih 
sempit, yaitu mengerahkan segenap kemampuan yang dilakukan seorang 
mujtahid dalam rangka memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum 
syar’i.  

Kemudian definisi ini juga dikutip oleh imam Ibnu Quda>mah al-Maqdisi 

al-hanbali (w. 620 H) dalam kitabnya Raud{ah al-Na>z{ir wa junnah al-Muna>z{ir.  

Sedangkan menurut al-A<midi> (w. 631 H) dalam kitabnya al-Ih{ka>m fi> Us{u>l 

al-Ah{ka>m merumuskan ijtihad sebagai berikut:  

هٍ يُ  س  م ن  النـَّف س   ك ام  الشَّر ع يَّة  ع ل ى و ج  ءٍ م ن  الأ  ح  ت ف ر اغ  ال و س ع  فِ  ط ل ب  الظَّن   ب ش ي  اس 
ز  ع ن  ال م ز يد  ف يه .7  ال ع ج 

Artinya: 

Mencurahkan segenap kemampuan dalam rangka mencari hukum-hukum 
syar’i yang sifatnya dugaan (z}anni), pada batas dirinya merasa tidak 
mampu lagi berbuat lebih dari itu.  

Dalam pengertian yang dirumuskan oleh al-A>midi bahwa sasaran dan objek 

ijtihad hanya berlaku pada hukum-hukum syar’i yang sifatnya z{anni>, dan tidak 

termasuk pada isu-isu hukum islam yang bersifat pasti (qat}’i>). Adapun makna 

ijtihad yang dirumuskan oleh ulama-ulama kontemporer sedikit berbeda dengan 

para pendahulunya, seperti makna ijtihad yang diuraikan oleh Abd al-Wahha>b 

Khalla>f dalam kitabnya adalah sebgai berikut:  

يل ي  م ن  الأ د لَّة  الشَّرع يَّة  .8 م  الشَّر ع ي   م ن  د ل ي ل  ت ـف ص  د  ل لو ص و ل  إ لَ  الح ك   ب ذل  اله 

Artinya: 
Mengerahkan segala kemampuan dengan upaya untuk menemukan hukum 
syar’i yang diperoleh dari dalil-dalil syariat yang rinci. 

 

7Al-A>midi>, Al-Ih{ka>m fi> Us{u>l al-Ah{ka>m, Juz 4 (Cet. I; Dar al-Somaie: Riyadh: 2003), h. 

197.  

8Abd al-Wahha>b Khalla>f, Ilmu Us{u>l al-Fiqh (Cet. VIII Maktabah al-Dakwah al-

Islamiyah: Kairo, t.th.), h. 216. 
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Kemudian pengertian lain yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah 

dalam kitabnya adalah sebagai berikut:  

ك ام  الشَّرع يَّة و  إ مَّا فِ  ت ط بيق ها. 9 ت نب اط  الأ ح  د  و  ب ذل  غ اي ة الو س ع, إمَّا فِ اس  تف را غ  ال ه   ا س 

Artinya: 

Mencurahkan segala kemampuan dan mengerahkannya secara maksimal, 
baik untuk mengistinba>t{ hukum-hukum syara’ maupun dalam 
menerapkannya.10 

Dari sejumlah pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat 

disimpulkan bahwa ijtihad adalah pengerahan segala kemampuan seorang 

mujtahid untuk memecahkan masalah-masalah hukum syar’i. Substansi ijtihad ini 

mengandung beberapa hal: Terdapat usaha yang maksimal untuk mengerahkan 

kemampuan dalam merumuskan hukum syara’. Ijtihad dilakukan oleh orang ahli 

dan memiliki kemampuan berijtihad. Domain ijtihad adalah hukum syara’ yang 

bersifat z{anni> (asumtif). Ijtihad bukan masalah akal (al-aqliyah) dan masalah 

teologi (masa>il al-kala>m). Ijtihad harus dilakukan melalui istinbat{, sebuah proses 

pengkajian dan mendalami makna suatu lafaz untuk dikeluarkan atau ditetapkan 

hukumnya.11Meskipun demikian, perbedaan definisi dan ulasan ijtihad yang 

dikemukakan antara ulama klasik dan kontemporer tidak terlampau signifikan. 

2. Dasar Hukum Ijtihad 

Secara umum banyak alasan yang menunjukkan kebolehan melakukan 

ijtihad, baik itu petunjuk dari al-Qur’an, sunah, ijma>’(konsensus) maupun secara 

akal atau logika. Adapun landasan normatif ijtihad yang bersumber dari al-Qur’an, 

antara lain: 

 

 

9Muhammad Abu Zahrah, Us{u>l al-Fiqh (Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.), h. 379. 

10 Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh (Cet. VII; Kencana: Jakarta, 2005), h. 224. 

11Nispul Khoiri, Ushul Fikih (Cet. I; Citapustaka Media: Bandung, 2015), h. 66. 
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a. Dalil al-Qur’an:  

QS. An-Nisa/4: 59 

ْۚ ف ا ن  ت ـن از ع ت  
ءٍ ف ـر د و ه  ا لَ  اللّٰ   يٰٰٓ ي ـه ا الَّذ ي ن  اٰم ن ـوٓ ا ا ط يـ ع وا اللّٰ   و ا ط يـ ع وا الرَّس و ل  و ا ولَ  الْ  م ر  م ن ك م  م  فِ   ش ي 

للّٰ    ت م  ت ـؤ م ن ـو ن  بِ  ر َۗ ذٰل ك  خ يْ   وَّا ح س ن  تَ  و ي لًَ و الرَّس و ل  ا ن  ك نـ  ٰخ  و ال يـ و م  الْ    

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi 
Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika 
kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-
Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari 
Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya 
(di dunia dan di akhirat).12 

Yang dimaksud mentaati Allah dan rasul-Nya dalam ayat tersebut ialah 

mengikuti sesuatu yang telah diketahui melalui nas al-Qur’an dan sunah. Sedang 

yang dimaksud dengan mengembalikan kepada Allah dan rasul-Nya bila terjadi 

persengketaan ialah menghindari untuk mengikuti hawa nafsu, kembali kepada apa 

yang disyariatkan Allah dan rasul-Nya dengan meneliti nas yang kadang-kadang 

tersembunyi atau hilang dari perhatian menerapkan kaidah-kaidah umum atau 

merealisir maqa>sid al-syari>ah.  

Andaikata yang dimaksud dengan mengembalikan kepada Allah dan rasul-

Nya ketika terjadi perlawanan itu mentaati Allah dan rasul-Nya, niscaya susunan 

kalimat itu berulang-ulang, tidak ada faedahnya. Yang demikian itu tidak dapat 

diterima oleh gaya bahasa al-Qur’an.13 Demikian juga perintah untuk taat kepada 

ulil amri dan perintah untuk mengembalikan persoalan yang diperselisihkan 

kepada al-Qur’an dan sunah, terkandung makna adanya perintah untuk melakukan 

ijtihad.14 

 

12Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Alfatih, 2012), h. 87. 

13Minhajuddin, Posisi Fiqh Muqaran; Fiqh Perbandingan dalam Menyelesaikan Masalah 
Iktilafiyyah (Makassar: Berkah Utami, 1999), h. 92-93. 

14Marzuki, Pengantar Studi Hukum Islam; Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan 
Permasalahan Hukum Islam di Indonesia (Cet. II; Yogyakarta: Ombak, 2017), h.105. 
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Firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa/4: 105, yang berbunyi: 

لح  ق     ٓ ا ن ـز ل ن آ ا ل ي ك  ال ك تٰب  بِ  ي مًا ا نََّ ن ي   خ ص  اۤىِٕ ل ت ح ك م  ب ي   النَّاس  بِ  آ ا رٰىك  اللّٰ   َۗ و لْ  ت ك ن  ل  ل خ   
Terjemahnya:  

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Nabi 
Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara 
manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau 
menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para 
pengkhianat.15 

Ayat ini merupakan h}ujjah dan landasan yang digunakan oleh ulama usul 

fikih tentang bolehnya Rasulullah saw. menetapkan hukum dengan metode 

ijtihad.16 Ulama lain seperti imam al-A<midi dan al-Sya>t{ibi> berpendapat bahwa ayat 

ini mengandung pengakuan terhadap legalitas ijithad melalui qiya>s atau analogi.17 

Sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Hasyr/59:2 

 ف اع ت بِ  و ا يٰٰٓ ولَ  الْ  ب ص ار  
Terjemahnya:  

Maka, ambillah pelajaran (dari kejadian itu), wahai orang-orang yang 
mempunyai penglihatan (mata hati).18 

Dalam ayat ini Allah swt. menyuruh orang-orang yang mempunyai 

pandangan (fakih) untuk mengambil iktibar atau pertimbangan dalam berpikir. 

Perintah untuk mengambil ini sesudah Allah menjelaskan malapetaka yang 

menimpa Ahli Kitab (Yahudi) disebabkan oleh perilaku mereka yang tidak baik. 

Seorang fakih akan dapat mengambil kesimpulan dari ibarat Allah tersebut bahwa 

kaum mana pun akan mengalami akibat yang sama bila mereka berlaku seperti 

kaum Yahudi yang dijelaskan ayat ini. Cara mengambil iktibar ini merupakan salah 

satu bentuk ijtihad. Karena dalam ayat ini, al-Qur’an menyuruh mengambil iktibar 

 

15Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 95. 

16Ibnu Katsir, Tafsi>r al-Qur’a>n al-Az{i>m, Juz 2 (Cet. II; Riyadh: Dar al-Tayyibah, 2011), h. 

405.  

17Wahbah al-Zuh{aili>, Us{u>l al-Fiqh al-Isla>mi>, Juz 2 (Cet. XXIII; Damaskus: Dar al-Fikr, 

2017), h. 328. 

18Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 545. 
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berarti Allah juga menyuruh berijtihad, sedangkan suruhan atau perintah itu pada 

dasarnya menunjukkan wajib.19 

Pentingnya mendayagunakan akal, sebab ijtihad dalam pengertian luas 

berarti menggunakan daya nalar untuk menghasilkan hukum syariat. Ijtihad 

merupakan proses berpikir dalam memahami al-Qur’an dan sunah. Ijtihad 

merupakan suatu kesimpulan logis dalam masalah hukum yang dilakukan untuk 

mengaktualisasikan ajaran hukum. Apabila seorang tidak mempergunakan 

akalnhya, maka orang tersebut tidak akan mampu memahami ajaran-ajaran agama. 

Olehnya itu, akal merupakan karunia Allah terbesar, terutama untuk memperoleh 

kesimpulan logis atas masalah-masalah yang dihadapi.20 

QS. Al-Syura/42: 38, firman Allah swt. yang menjelaskan tentang sifat 

orang-orang yang beriman:  

ه م  ي ـن ف ق و ن  و الَّ  َۖ و مّ َّا ر ز قـ نـٰ
نـ ه م  َۖ و ا م ر ه م  ش و رٰى ب ـيـ 

ت ج اب ـو ا ل ر بّ   م  و ا ق ام وا الصَّلٰوة  ذ ي ن  اس   
Terjemahnya:  

(Juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima 
(mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan 
mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka 
menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada 
mereka.21 

Syura atau musyawarah yang dimaksud pada ayat di atas ialah dalam 

rangka mencari kebenaran terhadap masalah-masalah yang muncul, sesuai dengan 

dalil syara’ yang ada nasnya ataupun tidak. Pencarian kebenaran ini tidak akan 

terwujud kecuali dengan berijtihad yang dilakukan oleh ahlinya, sesuai dengan 

latar belakang keilmuan dan pengalaman beragam yang mereka miliki.22  

 

 

19Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Juz 2 (Cet VII; Jakarta: Kencana, 2014), h. 261. 

20Muhammad Shuhufi, Ijtihad dan Fleksibilitas Hukum Islam, h. 95. 

21Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 487. 

22Yusuf al-Qard{a>wi>, al-Ijtiha>d fi> al-Syari>ah al-Isla>miyah ma’a Naz {ara>t Tah{li>liyah fi> al-
Ijtiha>d al-Mu’a>s{ir, (Cet. I; Dar al-Qalam: Kuwait, 1996), h. 77. 
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b. Dalil hadis 

Adapun landasan hadis yang dijadikan rujukan oleh para ulama tentang 

legitimasi ijithad, diantaranya adalah sebagai berikut:  

: إ ذ ا ح ك م  الح  اك م  ع ن    ر و ب ن  ال ع اص  أ نَّه  سَ  ع  ر س ول  الل  ص لَّى الل  ع ل ي ه  و س لَّم  ق ال  ع م 
ر .)رواه البخاري و مسلم( 23  ط أ  ف ـل ه  أ ج  تـ ه د  ث َّ أ خ  ، و إ ذ ا ح ك م  ف اج  ر ان  تـ ه د  ث َّ أ ص اب   ف ـل ه   أ ج   ف اج 

Artinya:  

Dari Amr’ bin al-Ash bahwasanya beliau mendengar Rasulullah saw. 
bersabda: Apabila hakim memutuskan hukum dan ia berijtihad, kemudian 
ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika ijtihadnya keliru 
maka ia mendapat satu pahala. (HR. Bukhari dan Muslim).24 

Demikian juga hadis Mu’a>z\ Ibn Jabal yang cukup populer berkaitan dengan 

apresiasi Rasulullah saw. terhadap pendapat Mu’a>z \ yang menjadikan ijtihad 

sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah jika tidak ditemukan nasnya dalam 

al-Qur’an dan sunah. Hadis tersebut berbunyi:  

صٍ م ن  أ ص ح اب  م ع اذ بن  ج ب ل  ع ن  أ نَ س  ص لَّى الل ع ل يه وس لَّم    -أ نَّ ر س ول  الل    م ن أ ه ل  حْ 
ي إ ذ ا عرض ل ك  ق ض اء ؟ : ق ال  : أقضي   – لما أ ر اد أ ن ي بع ث  مع اذا إلَ  الي من ق ال  : ك يف  ت قض 

: ف بسن تِ ر سول الل ص لَّى الل ع ل يه و  س لَّ  : بكت اب الل,  قال: فإن لم تج د فِ كت اب الل ؟  ق ال  م , ق ال 
ت هد  ر أيي و لْ  آلو.  : أ ج  فإن لم تج  د فِ  س نَّة  ر س ول الل ص ل ى الل ع ل يه و س لَّم , و لْ  فِ  كت اب  الل؟, ق ال 

: الح مد  لل  الَّذ ي و فَّق  ر سول  رسول  الل  لما  ر ه , و  ق ال   ف ض رب  ر س ول  الل ص لَّى الل ع ل يه و س لَّم  ص د 
 يرضي رسول  الل.  )رواه أبو داود(.25

Artinya: 

(Diriwayatkan) dari orang-orang penduduk Hims dari  sekelompok sahabat 
Mu’a>z\ bin Jabal bahwasanya ketika Rasulullah saw. hendak mengutus 
Mu’a>z\ ke Yaman beliau bertanya: “Bagaimana engkau akan mengadili 
ketika dihadapkan kepadamu permasalahan hukum?” Mua>z\ menjawab, 
“Aku memutuskan berdasarkan kitabullah.” Rasulullah saw. bertanya, 
“Bagaimana apabila tidak engkau dapati dalam kitabullah?” Mua >z\ 

 

23Abu al-H{usain Muslim, Sah{i>h Muslim, (Cet. II; Resalah Publishers: Syiria, 2015), h.733. 

Lihat juga: Muhammad Ibn Ismail al-Bukha>ri>, Sah}i>h al-Bukha>ri>, Juz 2 (Cet. 2; Resalah Publishers: 

Syria, 2014), h. 736. 

24Darmawati, Ushul Fiqh, (Cet. I; Prenadamedia Group: Jakarta, 2019), h. 53. 

25Abu Da>ud, Sunan Abu> Da>ud, (Cet. I; Syria: Resalah Publishers, 2013), h. 765. 
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menjawab, “Berdasarkan Sunah Rasulullah.” Rasulullah saw. bertanya lagi, 
“Bagaimana apabila tidak engkau dapati dasarnya dalam Sunah Rasulullah 
dan juga kitabullah?” Mua >z\ menjawab, “Saya akan berijtihad sekuat 
mungkin berdasarkan pemikiran saya.” Rasulullah saw. bersabda, “Segala 
puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah atas 
sesuatu yang diridhai oleh Rasulullah.”26 

c. Ijma>’ 

Adapun dalil ijma>’(konsensus), maka semua umat dari berbagai mazhab 

telah sepakat atas penetapan disyariatkannya ijtihad. Para ulama sejak dulu telah 

menjadikan ijtihad sebagai tradisi untuk menetapkan hukum. Di antara produk 

ijtihad ini adalah hukum-hukum fikih yang begitu  luas yang diperoleh para 

mujtahid sejak dulu sampai sekarang.27 

d. Akal 

Adapun dasar logika dibolehkannya ijtihad adalah karena keterbatasan nas 

al-Qur’an dan sunah jika dibandingkan dengan banyaknya peristiwa yang dihadapi 

oleh umat manusia. Begitu juga, banyaknya lafaz atau dalil yang belum jelas dalam 

al-Qur’an dan sunah menuntut dilakukannya ijtihad untuk menjelaskannya, 

meskipun tidak jarang hasil ijtihad para ulama berbeda-beda dari lafaz atau dalil 

yang sama. 

Dengan demikian, penggunaan ijtihad sebagai salah satu dasar atau sumber 

dalam menetapkan hukum Islam memperoleh legitimasi yang kuat baik dari al-

Qur’an, sunah, ijma>’ maupun dalil logika. Karena itu, tidak ada alasan untuk 

melarang seseorang melakukan ijtihad, dengan catatan jika dia memenuhi 

persyaratan yang dituntut dalam melakukan ijtihad.28 

 

26Terjemah Penulis 

27Yusuf al-Qard{a>wi>, al-Ijtiha>d fi> al-Syari>ah al-Isla>miyah ma’a Naz {ara>t Tahli>liyah fi> al-
Ijtiha>d al-Mu’a>s{ir, h. 78. 

28Marzuki, Pengantar Studi Hukum Islam; Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan 
Permasalahan Hukum Islam di Indonesia, h.106. 
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3. Syarat-syarat mujtahid 

Wahbah al-Zuh{aili> pakar hukum Islam dari Suriah dalam kitabnya Us{u>l 

al-Fiqh al-Isla>mi> menetapkan sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 

seorang mujtahid, diantaranya ialah sebagai berikut: 

a. Seorang mujtahid hendaknya memahami makna ayat-ayat ahkam (hukum) yang 

terkandung dalam al-Qur’an, baik maknanya secara bahasa maupun syar’i. 

Seorang mujtahid tidak dituntut untuk menghapal seluruh ayat ahkam atau al-

Qur’an, cukup bagi dia untuk mengetahui posisi ayat-ayat ahkam tersebut agar 

dapat dirujuk saat dibutuhkan. Imam al-Gaza>li>, al-Ra>zi dan Ibnu al-Arabi> 

menetapkan jumlah ayat-ayat hukum tersebut sebanyak 500 ayat. Adapun 

pendapat yang dipilih Abd al-Kari>m al-Namlah bahwa ayat-ayat hukum tidak 

bisa ditentukan jumlahnya, sebab dominan ayat dalam al-Qur’an mengandung 

hukum syara’ yang dapat diperoleh dari proses istinbat{.29 

b. Seorang mujtahid hendaknya memahami hadis-hadis ahkam, baik 

pengertiannya secara bahasa ataupun syar’i. Sebagaimana al-Quran, ia juga 

tidak dituntut untuk menghapal seluruh hadis-hadis ahkam ataupun seluruh 

hadis yang diriwayatkan dari Nabi saw. 

c. Seorang mujtahid hendaknya mengetahui mana ayat al-Qur’an dan nas hadis 

yang na>sikh (menghapus) dan mansu>kh (terhapus). 

d. Seorang mujtahid hendaknya mengetahui hal-hal yang sudah ditetapkan 

sebagai ijma>’ (konsensus), sehingga ia tidak mengeluarkan fatwa yang 

bertentangan dengan ijma>’ tersebut. 

e. Seorang mujtahid hendaknya mengetahui seluk-beluk qiya>s, seperti syarat-

syaratnya yang mu’tabar, tentang ‘illat hukum dan cara menemukan ‘illat itu 

 

29Abd al-Karim al-Namlah, Ith{a>f Z\{awi> al-Bas}a>ir bi Syarh}i Raud}ah al-Na>z}ir, Juz 4 (Cet. 

VIII; Maktabah al-Rusyd: Riyadh, 2015), h. 2511. 
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dari ayat atau hadis, dan mengetahui kemaslahatan yang dikandung oleh suatu 

ayat hukum dan prinsip-prinsip umum syariat Islam.  

f. Seorang mujtahid hendaknya mengetahui bahasa Arab serta ilmu-ilmu bantu 

yang berhubungan dengannya, seperti ilmu nah{wu  (gramatika), sharaf 

(mofologi), ma’ani, bayan   yang merupakan bagian dari ilmu kesusasteraan, 

serta gaya bahasanya. Hal ini penting, sebab al-Qur’an dan sunah keduanya 

berbahasa Arab, maka hal yang tidak mungkin melakukan istinba>t} hukum dari 

ayat dan hadist kecuali dengan memahami seluk-beluk ilmu bahasa Arab.  

g. Seorang mujtahid hendaknya mengetahui ilmu usul fikih dengan baik, sebab 

ilmu ini merupakan dasar dan pedoman dalam melakukan ijtihad secara 

komprehensif. Ilmu ini menjadi sarana dalam memberi petunjuk-petunjuk dari 

dalil yang tafsi>li>, seperti konsekuensi nas yang bentuknya perintah atau 

larangan, nas yang sifatnya umum dan khusus, dan lain sebagainya. 

h. Seorang mujtahid hendaknya mampu menangkap maqa>s}id al-Syari>’ah (tujuan 

syariat) secara umum dalam merumuskan suatu hukum, sebab pemahaman 

terhadap nas dan penerapannya atas peristiwa yang terjadi hendaklah sejalan 

dengan maqa>s}id al-Syari>’ah. Maka seorang mujtahid yang hendak melakukan 

istinbat} hukum dari dalilnya, hendaknya mengetahui rahasia syariat dan 

tujuannya secara umum. Hal itu disebabkan penunjukan suatu lafal kepada 

maknanya mengandung berbagai kemungkinan, atau sering terjadinya 

kontradiksi, sehingga pengetahuan tentang maqa>s}id al-Syari>’ah memberi 

petunjuk untuk memilih pengertiannya mana yang layak diangkat dan 

difatwakan.30 

 

30Wahbah al-Zuh}aili>, Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi>, Juz 2, h. 333-336.  
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Yusuf al-Qard}a>wi> dalam bukunya menyebutkan sejumlah syarat yang cukup 

penting bagi para mujtahid namun menimbulkan kontroversi di antara ulama, 

yaitu:  

a. Mengetahui ilmu usuluddin, atau biasa disebut ilmu kalam yang berkaitan 

dengan teologi. 

b. Mengetahui ilmu mantik, dan 

c. Mengetahui furu>’ al-fiqh (cabang-cabang fikih).31 

Apa yang telah disebutkan di atas merupakan syarat-syarat penting bagi 

seorang mujtahid yang banyak diterangkan dalam kitab-kitab usul fikih warisan 

ulama terdahulu. Namun sejumlah kriteria yang dirumuskan bisa saja mengalami 

perubahan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan permasalahan 

umat Islam yang semakin hari semakin kompleks. 

4. Tingkatan Mujtahid 

Mujtahid sebagai manusia berbeda-beda dalam pemenuhan kualitas setiap 

persyaratan mujtahid, sehingga menyebabkan perbedaan kemampuan ijtihad dan 

juga dalam bentuk upaya ijtihad yang mungkin dilakukan selama aktivitas ijtihad. 

Perbedaan kedua hal ini berimplikasi adanya perbedaan dalam peringkat mujtahid. 

Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya Ta>rikh al-Maza>hib al-Isla>miyah32 

mengemukakan derajat mujtahid sebagai berikut: 

a. Mujtahid dalam hukum syara’  

Penempatan mujtahid ini berada dalam peringkat yang pertama yang biasa 

juga disebut dengan mujtahid mustaqil. Mereka adalah para mujtahid yang mempu 

merumuskan hukum langsung dari sumber-sumbernya, seperti al-Qur’an dan sunah 

atau dengan metodologi qiya>s, berdasarkan maslahat, istih{sa>n, demikian juga 

 

31Yu>suf al-Qard{a>wi, al-Ijtiha>d fi> al-Syari>ah al-Isla>miyah ma’a Naz {ara>t Tah{li>liyah fi> al-
Ijtiha>d al-Mu’a>s}ir, h. 51-53. 

32Muhammad Abu Zahrah, Ta>rikh al-Maz\a>hib al-Isla>miyah, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 

t.th.) h. 315. 
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penggunaan ra’yu jika suatu kasus tidak ditemukan nasnya. Di antara mujtahid 

yang memiliki kualifikasi dalam tingkatan ini dari kalangan fukaha tabiin adalah 

seperti Sa’i>d Ibn al-Musayyab, Ibra>him al-Nakha’i>, juga para pendiri mazhab, 

yaitu Ja’far al-S{a>diq dan ayahnya Muhammad al-Ba>qir, Abu Hani>fah, Ma>lik, 

Sya>fi’i>, al-Auza>’i>, al-Lais\ Ibn Sa’ad, Sufya>n al-S\auri> dan lainnya. Sebagian dari 

pemikiran mazhab para mujtahid ini tidak lagi berkembang dan sampai kepada 

kita. 

b. Mujtahid Muntasib 

Peringkat kedua dari tingkatan mujtahid ini disebut juga mujtahid 

muntasib, dalam arti ijtihadnya masih dihubungkan kepada pemikiran mujtahid 

lainnya dalam hal usul (prinsip), meskipun menyelisihinya ketika menetapkan 

hukum furu>’. Di antara mujtahid yang masuk kategori ini adalah Yu>suf Ibn Kha>lid 

al-Samti, Hila>l dan Hasan Ibn Ziya>d al-Lu’lu’i yang menghubungkan dirinya 

kepada Abu Hani>fah pendiri mazhab Hanafi. Dalam mazhab Sya>fi’i ada imam al-

Muzani>, berikut mazhab Ma>liki seperti Abd al-Rah}ma>n Ibn al-Qa>sim, Ibnu Wahab, 

Asyha>b, Ibn Abd al-H{akam dan lainnya. 

c. Mujtahid Mazhab 

Mujtahid mazhab adalah mujtahid yang mengikuti imam mazhab tertentu, 

baik dalam ilmu usul maupun dalam masalah furu>’. Mujtahid pada ranking ini tidak 

menyelisihi temuan hukum yang diproduksi oleh mazhab yang diikutinya. Ia 

mampu berijtihad, namun ijtihadnya terbatas pada masalah-masalah yang belum 

ditetapkan oleh imamnya dengan tetap berpedoman pada metode dan kaidah yang 

sudah dirumuskan oleh imam mazhab yang dianutnya.   

d. Mujtahid Murajjih} 

Mujtahid murajjih} yaitu mujtahid yang kegiatannya bukan 

mengistinbat}kan berbagai persoalan yang tidak ada ketentuannya, tetapi terbatas 

membandingkan berbagai mazhab atau pendapat berdasarkan metode dan kaidah 
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yang sudah dirumuskann oleh para mujtahid sebelumnya. Mujtahid pada level ini 

mampu menyeleksi dan mengunggulkan sejumlah pendapat berdasarkan dalil yang 

lebih kuat serta relevan untuk diterapkan pada suatu kondisi.  

e. Golongan Mustadilli>n 

Pada level kelima adalah kalangan ulama mustadilli>n yang tugasnya tidak 

men-tarji>h} satu pendapat dari beberapa mazhab, melainkan hanya sekadar 

mengkomparasi sejumlah pendapat dalam mazhab kemudian berdalil dengan apa 

yang dianggapnya lebih tepat untuk diamalkan.  

f. Golongan Huffa>z} 

Pada dasarnya level ini tidak termasuk dari golongan mujtahid, hanya saja 

ia mampu menghafal dan meningat hukum-hukum yang telah ditetapkan mazhab 

berikut periwayatannya. Mereka dapat dijadikan rujukan pada hal yang berkaitan 

dengan penukilan karena kekuatan hapalannya, tetapi tidak dengan masalah 

ijtihad. Golongan ini mempunyai kekuatan dalam menukil periwayatan yang kuat 

dalam mazhab dan pendapat yang kuat dari hasil tarji>h}. 

g. Golongan Muqalli>d 

Golongan ini adalah kalangan umat yang tidak mempunyai kemampuan 

dalam melakukan ijtihad dalam pengertian istilah (yang berlaku), juga tidak 

mempunyai kemampuan untuk men-takhri>j pendapat imam serta tidak memahami 

dalil-dalil. Dalam beramal ia hanya mengikuti apa yang dikatakan imam mazhab, 

baik secara langsung atau menurut apa yang telah dikembangkan oleh pengikut 

mazhab.33 

 Abu Zahrah memasukkan lima kategori pertama sebagai mujtahid. 

Peringkat pertama tidak diragukan lagi disebut sebagai mujtahid karena 

kompetensinya berijtihad secara mutlak dan menyeluruh, peringkat kedua 

 

33Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Juz 2, h. 317. 
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meskipun tidak berijtihad dalam ilmu usul fikih namun ia memiliki keahlian untuk 

berijtihad dalam hal furu>’. Mujtahid level ketiga berikut level keempat memiliki 

kemampuan berijtihad dalam menggali sebab dan ‘illat suatu hukum. Peringkat 

kelima meskipun lebih dekat kepada muqalli>d namun ia termasuk mujtahid karena 

kemampuannya menyeleksi berbagai pendapat dan riwayat yang ada. Adapun 

peringkat keenam dan ketujuh, pada hakikatnya mereka adalah golongan muqalli>d 

karena tidak nampak pada diri mereka kegiatan ijtihad fikih yang konkret kecuali 

hanya sebatas kegiatan kodifikasi dan kutipan.34 

 Sementara Wahbah al-Zuh}aili> mengelompokkan peringkat mujtahid 

menjadi lima tingkatan, yaitu peringkat paling tinggi mujtahid mustaqil, kemudian 

disusul mujtahid mut}laq gairu mustaqil, mujtahid muqayyad atau mujtahid takhri>j, 

mujtahid tarji>h dan posisi terakhir ialah mujtahid futya>.35 Menurut hemat penulis, 

kategorisasi peringkat mujtahid sebatas berdasarkan sejumlah syarat yang 

dipenuhi oleh para mujtahid atau imam mazhab. Namun tidak menutup 

kemungkinan setiap dari para mujtahid memiliki tingkat kualitas keilmuan yang 

berbeda, sehingga terkadang seorang mujtahid tingkat bawah dapat menemukan 

solusi hukum apa yang belum dirumuskan oleh para pendahulunya.  

5. Hikmah dan tujuan disyariatkan Ijtihad 

Segala sesuatu yang diperintahkan Allah swt. dan Rasulnya mengandung 

hikmah dan manfaat besar bagi umat manusia. Baik itu hikmah yang bisa 

ditangkap dan dirasakan langsung oleh mereka ataupun tidak. Demikian juga 

ijtihad, dibalik pensyariatannya terdapat banyak hikmah dan tujuan yang bisa 

diperoleh, diantaranya adalah:  

 

34Abu Zahrah, Ta>rikh al-Maz\a>hib al-Isla>miyah, h. 314-322. 

35Wahbah al-Zuh}aili>, Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi, Juz 2, h. 365-367. 
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a. Untuk memelihara hukum dan syariatnya. Kalau bukan karena ijtihad sebagai 

alat untuk menemukan hukum syar’i, maka manusia tidak akan mampu 

beribadah kepada Allah swt. dengan benar sesuai dengan petunjuk-Nya. 

b. Sebagai ujian terhadap para mujtahid agar diangkat derajatnya. Setiap kali 

para mujtahid mengkaji nas-nas syar’i kemudian memperoleh produk hukum, 

di situlah ia mendapat pahala dari sisi Allah swt. Mujtahid akan mendapat 

ganjaran dan juga pahala sebab diamalkan oleh generasi setelahnya. Jika Allah 

swt. menghendaki, Dia menjadikan semua masalah jelas hukumnya yang dapat 

diketahui umat manusia. Tetapi dengan hikmah-Nya, Allah swt. membiarkan 

sebagian perbuatan hukumnya samar, hanya memberikan isyarat dan sinyal 

agar manusia dapat berkompetisi dalam menemukan status hukumnya.   

c. Sesungguhnya problematika umat Islam tidak pernah berhenti seiring dengan 

perubahan kondisi dan zaman. Ketika wahyu terhenti, Allah swt. dengan maha 

bijaksana-Nya kemudian menjadikan ijtihad sebagai alternatif untuk 

memecahkan isu-isu kontemporer.36   

6. Beberapa Metode Ijtihad 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode diartikan cara yang teratur 

atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan 

guna mencapai tujuan yang ditentukan.37Dalam merumuskan dan menetapkan 

persoalan hukum seorang mujtahid tidak bisa lepas dari penggunaan sejumlah 

metode ijtihad. Penggunaan metode dalam berijtihad ketika menyelesaikan kasus 

fikih merupakan tradisi yang sudah dijalani oleh fukaha sejak zaman sahabat 

hingga era kontemporer. Hal itu dilakukan dengan maksud agar produk hukum 

 

36 Ga>zi> Mursyid al-‘Utaibi >, Taqri>b al-H{usu>l ‘ala> Lat}a>if al-Us}hu>l min Ilm al-Us}hu>l, (Cet. 

II; Dar Ibn al-Jauzi: Riyadh, 1436 H), h. 316. 

37Departemen Pendididkan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. 9; 

Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 652.  
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yang akan dihasilkan sesuai dengan teori dan langkah-langkah ilmiah yang berlaku 

dan bisa dipertanggungjawabkan. 

Metode yang yang akan diuraikan dalam pembahasan ini hanya metode-

metode ijtihad menyangkut peristiwa-peristiwa yang dipandang tidak mempunyai 

kaitan secara langsung dengan nas alias metode yang digunakan ketika tidak 

dijelaskan status hukumnya dalam nas al-Qur’an dan hadis secara tegas. 

Meskipun sebagian ulama usul menganggap metode ijtihad merupakan 

bagian dari dalil-dalil syara’, namum penulis di sini memasukkan bagian dari 

metodologi, sebab metode itjihad merupakan aktivitas akal yang diterapkan untuk 

menghasilkan rumusan hukum. Beberapa metode ijtihad yang akan dijelaskan, 

seperti ijma>’, qiya>s, istih{sa>n, mas{lahah al-mursalah, istis{ha>b, ‘urf, syar’u man 

qablana, mazh{ab saha>bi>, dan saddu al-z\ari>’ah. 

1. Ijma>’ (Konsensus) 

Ijma>’ ( إجْ  اع)  secara bahasa mengandung dua makna, pertama yaitu    الع زم  ع لى
ءٍ    ,atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu ش ي 

dan makna yang kedua, ijma>’ diartikan dengan makna “sepakat”. Adapun makna 

ijma>’ menurut terminologi syar’i yang dijelaskan oleh ulama usul cukup bervariasi, 

di antaranya apa dirumuskan oleh imam al-Gaza>li> dalam kitabnya al-Mustas{fa>: 

م دٍ ص لَّى الل  ع ل يه وس لَّم خ اصَّةً ع ل ى أ مرٍ م ن  الأ م ور  الد  ين ية38  ات فاق  أم ة  مُ 

Artinya:  

Kesepkatan umat Muhammad saw. secara khusus terhadap perkara-perkara 
agama. 

Sedangkan Abd al-Wahha>b Khalla>f mengemukakan ijma>’ menurut 

pandangan ulama usul ialah:  

 

38Al-Gaza>li>, Al-Mustas{fa> min Ilm al-Us{u>l, Juz 1, h. 325. 
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الرَّس ول  ص لَّى الل ع ل ي ه    ا ت فاق  جْ  ي ع  المج ت ه د ين م ن  المسل م ي  فِ  ع ص رٍ م ن  الع ص ور  ب ـع د  و ف اة  
مٍ ش ر ع يٍ  فِ  و اق ع ة 39  و س لَّم  ع ل ى ح ك 

Artinya: 

Kesepakatan (konsensus) semua mujtahid dari kaum muslimin pada suatu 
masa setelah wafatnya Rasulullah saw. atas hukum syara’ pada suatu 
peristiwa. 

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan ijma>’ 

adalah: 

a. Adanya kesatuan dan kesepakatan pendapat, baik ditujukan oleh perkataan 

atau dengan sikap. 

b. Kesepakatan hanya berlaku bagi para mujtahid Islam  yang mampu menetapkan 

hukum-hukum syar’i> dari dalinya. 

c. Kesepakatan itu terjadi pada suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah saw. 

Sehingga kesepakatan yang terjadi pada zaman Nabi tidak dianggap sebagai 

ijma>’ dari segi keberadaannya sebagai dalil. 

d. Kesepakatan bisa terjadi di dalam suatu masa tertentu, artinya bisa terjadi 

kapan saja. 

e. Kesepakatan itu terjadi pada perkara-perkara syar’i > atau yang bukan syar’i> 

tetapi memiliki hubungan dengan syariat.  

Apabila terjadi ijma>' pada suatu masalah, maka hukum terhadap masalah 

ini wajib diikuti dan bukan merupakan lapangan ijtihad lagi. Hal ini disebabkan 

karena hukum yang ditetapkan dengan ijma>' memiliki nilai qat{'i> yang tidak bisa 

dihapus atau ditentang.40 

 

39Abd al-Wahha>b Khalla>f, Ilmu Us{u>l al-Fiqh, h. 45. 

40Opik Taupik K dan Ali Khosim Al-Mansyur, Fiqih 4 Madzhab Kajian Fiqih-Ushul Fiqih 
(Bandung, t.p. 2014), h. 236-237 
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Mayoritas ulama’ menjadikan ijma>’ sebagai h{ujjah dalam menetapkan 

hukum berdasarkan kandungan ayat dalam firman Allah swt. QS. An-Nisa’/4: 

115: 

 ب ـع د  م ا ت ـب يَّ  ل ه  الْ  دٰى و ي ـتَّب ع  غ يْ   س ب ي ل  ال م ؤ م ن ي   ن ـو ل  ه م  
ْۢ
َۗ و م ن  ي ش اق ق  الرَّس و ل  م ن 

ا ت ـو لَٰ  و ن ص ل ه ج ه نَّم 
اًو س اۤ  يْ  ء ت  م ص    

Terjemahnya: 

Siapa yang menentang Rasul (Nabi Muhammad) setelah jelas kebenaran 
baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami 
biarkan dalam kesesatannya dan akan Kami masukkan ke dalam (neraka) 
Jahanam. Itu seburuk-buruk tempat kembali.41 

Sesungguhnya ayat di atas menjadi dalil bahwa ijma>' umat ini adalah h{ujjah 

yang terpelihara dari kesalahan. Dasar pemikiran tersebut adalah dikarenakan 

Allah swt. mengancam orang yang menyalahi jalan kaum mukminin dengan 

kehinaan dan api neraka. Sabi>l al-mu’mini>n berarti jalan orang-orang yang 

beriman. Jalan yang disepakati orang-orang beriman dapat diartikan dengan ijma>’, 

sehingga maksud ayat ialah: "barangsiapa yang tidak mengikuti ijma>’ para 

mujtahidin, mereka akan sesat dan dimasukkan ke dalam neraka."42Adapun dalil 

sunah ialah hadis yang diriwayatkan sahabat Anas Ibn Ma>lik ra. bahwasanya ia 

mendengar Rasulullah saw. bersabda: 

ل ة ...)ر واه ابن  م اج ه( 43 تمع  أ م تِ  ع ل ى ض لَ   لْ  تج 

Artinya: 

 “Sesungguhnya umatku tidak akan bersatu di atas kesesatan… 

 Apabila para mujtahid telah bersepakat terhadap status hukum syara’ dari 

suatu peristiwa, maka konsensus tersebut hendaklah diikuti, karena berdasarkan 

 

41Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 97. 

42 Opik Taupik K dan Ali Khosim Al-Mansyur, Fiqih 4 Madzhab Kajian Fiqih-Ushul Fiqih, 

h. 239. 

43Muhammad Ibn Ma>jah, Sunan Ibnu Ma>jah (Cet. I; Syria: Resalah Publishers, 2013), h. 

681. 
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hadis di atas para mujtahid tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kesalahan 

terlebih lagi kemaksiatan dan dusta. 

 Sedangkan kelompok kedua seperti al-Nazza>m, Syi>’ah, dan Khawa>rij 

menolak terjadinya ijma>’. Karena menurut kelompok ini, untuk mencapai 

kesepakatan seperti yang disebutkan dalam definisi ijma>’ adalah suatu hal yang 

sulit untuk diwujudkan. Kesulitan itu disebabkan beberapa faktor, antara lain sulit 

menentukan siapa yang mujtahid dan bukan mujtahid. Demikian juga luas wilayah 

dunia Islam merupakan kendala tercapainya ijma>’, dan perbedaan kondisi suatu 

wilayah dengan wilayah lainnya menimbulkan perbedaan cara berpikir, sehingga 

untuk mencapai kesepakatan hukum atas suatu masalah kerapkali tidak 

mendapatkan titik temu.44  

2. Qiya>s (Analogi) 

Secara historis, metode qiya>s merupakan sistematisasi dari penggunaan 

ra’yu atau akal dalam berijtihad. Ulama yang dianggap mensistematiskan konsep 

qiya>s adalah imam Sya>fi’i. Pada awalnya penggunaan qiya>s bentuknya tidak kaku 

dan formal, karena tidak memiliki batasan yang spesifik. Akibatnya, penggunaan 

qiya>s menjadi tidak terkendali, karena penggunaan ra’yu mengarah pada sikap 

arbiter, menurut kehendak penafsir. Oleh karena itu, perlu dirumuskan konsep 

untuk mengarahkan penggunaan ra’yu yang tidak keluar dari ketetapan nas. Ra’yu 

harus dikendalikan dengan tetap berpijak pada nas, yaitu dengan mencari analogi. 

Alasan inilah yang kemudian menjadi faktor dimunculkannya metode qiya>s. 

Mayoritas ulama menerima metode ini, kecuali kelompok Syi>’ah dan mazhab 

Z{ahiri>.45 

 

44Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam 
di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Logos, 1999), h. 128-129. 

45Ali Sodiqin, Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia 
(Cet. I; Yogyakarta: Beranda, 2012), h. 87-88. 
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Secara etimologis, kata qiya>s berarti قدر, artinya mengukur, membanding 

sesuatu dengan yang semisalnya. Jika seseorang yang berbahasa Arab mengatakan 

لذ  را ع    itu artinya “saya mengukur pakaian itu dengan hasta”. Adapun ,ق س ت  الث ـو ب  بِ 

pengertian secara istilah sejumlah fukaha mendefenisikan sebagai berikut: 

a. Imam al-Gaza>li> dalam kitabnya al-Mustas{fa> mengatakan: 

مٍ حْ  ل  م ع ل ومٍ ع لى  م عل ومٍ فِ  إ ثب ات  ح كمٍ لْ م ا أ و  ن في ه ع نهم ا بِ مر ج ا معٍ ب ين هم ا م ن   إ ثب ات  ح ك 
 أ و ن فيه ع نه م ا. 46

Artinya:  

Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui 
dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum 
dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam 
menetapkan hukum atau peniadaan hukum. 

b. Imam Sya>fi’i dalam kitabnya al-Risa>lah menyatakan antara qiya>s dan ijtihad 

dua lafaz yang maknanya satu.47 

c. Definisi qiya>s menurut Ibnu Quda>mah: 

 حْ ل  ف رعٍ ع ل ى أ صلٍ فِ ح كمٍ بج امعٍ ب ينـ ه م ا48

Artinya: 

Menghubungkan furu’ kepada asal dalam hukum karena ada hal yang sama 
(yang menyatukan) anrara keduanya. 

Definisi qiya>s yang dikemukakan oleh para ulama di atas meskipun berbeda 

redaksi namun pada hakikatnya memiliki maksud yang sama. Yaitu sebuah prinsip 

untuk menerangkan hukum yang terkandung di dalam al-Qur’an atau ketetapan 

dalam sunah pada permasalahan yang tidak jelas ketetapannya di dalam kedua 

sumber hukum Islam tersebut. 

 

46Al-Gaza>li>, Al-Mustas{fa> min Ilmi al-Us{u>l, Juz 2, h. 236. 

47Muhammad Ibn Idri>s al-Sya>fi’i >, al-Risa>lah (Cet. I; Jeddah: Dar al-Minhaj, 2014), h.118. 

48Ibnu Quda>mah, Raud{ah al-Na>z{ir wa Junnah al-Muna>z{ir (Cet. I; Syria: Resalah 

Publishers, 2014), h. 321. 
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Kelompok ulama yang mengakui keberadaan qiya>s sebagai bagian dari 

metode istinba>t{ hukum berdasarkan firman Allah swt. QS. Al-Hasyr/59:2, yang 

berbunyi:  

 ف اع ت بِ  و ا يٰٰٓ ولَ  الْ  ب ص ار  

Artinya:  

Maka, ambillah pelajaran (dari kejadian itu), wahai orang-orang yang 
mempunyai penglihatan (mata hati).49 

 Ayat di atas mengandung lafaz perintah agar seorang mukmin meyaksikan 

kondisi orang-orang yang kufur dari Ahlulkitab. Maksud al-i’tiba>r dalam ayat 

tersebut ialah seseorang mengkiaskan (mengukur) keadaannya dengan kondisi 

mereka. Sehingga dia mengetahui jika berbuat seperti apa yang mereka lakukan, 

maka dia pun berhak mendapat balasan sebagaimana yang dialami orang kafir. 

Sedangkan apa yang diperintahkan Allah swt. pada asalnya bersifat wajib.50  

Dalil lain yang dijadikan h{ujjah ialah as\ar dari para sahabat Nabi saw. yang 

diketahui banyak menetapkan pendapatnya berdasarkan qiya>s. Contoh populer 

ialah kesepakatan sahabat mengangkat Abu> Bakar menjadi khalifah pengganti 

Nabi. Mereka menetapkannya dengan dasar qiya>s, yaitu karena Abu Bakar pernah 

ditunjuk Nabi menggantikan beliau menjadi imam salat jamaah sewaktu beliau 

sakit. Hal ini dijadikan alasan untuk mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah. 

Para sahabat berkata, “Nabi telah menunjuknya menjadi pemimpin urusan agama 

kita, kenapa kita tidak memilihnya untuk mempimpin urusan dunia kita.” 

Kedudukan Abu Bakar sebagai khalifah dikiaskan kepada kedudukannya sebagai 

imam salat jamaah. Ternyata argumen ini dipahami semua sahabat (yang hadir 

 

49Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 545. 

50‘Iya>d{ Ibn Na>mi> al-Sulami>, Us{ul al-Fiqh allaz\i> la> Yasa’ al-Faqi>hu Jahluhu (Cet. I; 

Dammam: Dar Ibn al-Jauzi, 1439 H), h. 186. 
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dalam pertemuan itu), sehingga mereka sepakat untuk mengangkat Abu> Bakar 

dengan cara tersebut.51 

Kemudian ialah surat Umar ibn al-Khat{t{a>b kepada Abu> Mu>sa> al-Asy’ari> 

ketika diutus untuk menjadi qa>di> (hakim) di Yaman, diantara pesan dalam surat 

tersebut ialah:   

ب اه  ث َّ ق س  الأ م و ر  ع ند  ذل ك... 52  اعر ف  الأ م ث ال  والأ ش 

Artinya: 

Ketahuilah hal-hal yang sama dan serupa, kemudian kiaskanlah segala 
urusan waktu itu. 

Dari kutipan surat ini dapat dipahami bahwa seorang hakim atau mujtahid 

bisa mendayakan nalarnya dengan jalan qiya>s (analogi) untuk menemukan 

kepastian hukum dan keadilan bagi yang berperkara jika tidak menemukan secara 

tegas ketentuannya dalam nas al-Qur’an atau hadis. 

Secara logika akal qiya>s juga mendapatkan legitimasinya antara lain adalah 

pertama, manfaat dan kepentingan umum adalah tujuan syariat. Jika dua peristiwa 

yang sama, dan salah satunya sudah terungkap hukumnya secara tegas, sedang 

lainya tidak, maka tidak logis jika tidak menerapkan ketentuan yang sama tersebut 

berdasarkan kesamaan nilainya. Kedua, jumlah perintah dan larangan yang 

berdasarkan teks al-Qur’an dan hadis sangat terbatas, sedangkan kejadian atau 

peristiwa dan masalah kehidupan tidak terbatas dan tidak pernah berakhir, karena 

itu tidak logis kalau masalah harus diungkap berdasarkan teks suci semata. Akal 

menuntut bahwa ketetapan hukum harus diambil dari sumber-sumber dasar 

 

51Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Juz 1, h. 332-333. 

52Abu> al-H{asan Ali ibn Umar al-Da>raqut}ni>, Sunan al-Da>raqut}ni>, Juz 5 (Cet. I; Beirut; 

Resalah Publishers, 2004), h. 368. 
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melalui penggunaan akal (ra’yu), karena itu qiya>s merupakan bentuk penalaran 

untuk menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang baru.53 

Qiya>s baru dianggap sah apabila rukun-rukunnya dianggap lengkap. Para 

ulama usul fiqh sepakat bahwa yang menjadi rukun qiya>s ada empat, yaitu:  

a. Al-as{l (pokok tempat mengkiaskan sesuatu), yaitu masalah yang telah 

ditetapkan hukumnya baik dalam al-Qur’an atau dalam sunah Rasulullah saw. 

Al-As{al disebut juga al-maqi>s ‘alaih (tempat mengkiaskan sesuatu).  

b. Hukum asal, yaitu hukum syara’ yang terdapat pada al-as{l yang hendak 

ditetapkan pada al-far’u (cabang) dengan jalan qiya>s. Misalnya hukum haram 

khamar yang ditegaskan dalam Al-Qur’an.  

c. al-far’u (cabang), yaitu sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam al-

Qur’an, sunnah, atau ijma>’, yang hendak ditemukan hukumnya melalui qiya>s, 

misalnya minuman keras whisky.  

d. ‘Illat yaitu sifat yang terdapat dalam al-as{l. Rukun yang satu ini merupakan 

inti bagi praktik qiya>s, karena berdasarkan ‘illat itulah hukum-hukum yang 

terdapat dalam al-Qur’an dan sunah Rasulullah saw. dapat dikembangkan. 

‘Illat menurut bahasa berarti “sesuatu yang bisa mengubah keadaan,” misalnya 

penyakit disebut ‘illat karena sifatnya mengubah kondisi seseorang yang 

terkena penyakit itu.54 

Setelah metode qiya>s banyak diterapkan dalam istinba>t} hukum, ulama usul 

mengkaji ruang lingkupnya dengan cermat yang pada akhirnya berhasil 

mengklasifikasi berdasarkan berbagai aspeknya. Jika ditinjau dari segi kekuatan 

‘illat yang terdapat dalam furu>’, dibandingkan ‘illat yang terdapat pada as{l, qiya>s 

dibagi menjadi tiga, yaitu qiya>s al-awlawi>, qiya>s al-musa>wi, dan qiya>s al-adna>. 

 

53M. Khoirul Hadi al-Asy’ari, “Qiyas dalam pandangan ibnu rusyd dan relevansinya 

dengan khi di indonesia”, Jurnal al-Ahwal 8, no. 1 (2015): h. 14. 

54Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, h. 120-123 
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Adapun ditinjau dari aspek kejelasan ‘illatnya, terbagi menjadi dua macam, yakni 

qiya>s jali> dan qiya>s khafi>. Kemudian pembagian qiya>s juga dapat ditinjau dari segi 

keserasian ‘illat-nya dengan hukum, yaitu qiya>s muas\s\ir dan qiya>s mula>im.  Jika 

ditinjau dari segi dijelaskan atau tidaknya ‘illat pada qiya>s, terbagi menjadi tiga, 

yaitu qiya>s ma’na, qiya>s ‘illat, dan qiya>s dila>lah. Kategori terakhir yaitu 

pembagian qiya>s dari segi metode (masa>lik) yang digunakan dalam as{l dan furu>’ 

terbagi menjadi empat macam, yaitu qiya>s ikh>alah, qiya>s syabah, qiya>s sabru, dan 

qiya>s t{ard.55Semua jenis dan pembagian qiya>s yang telah disebutkan merupakan 

bagian dari usaha para ulama usul untuk menjelaskan teori penggunaan metode 

qiya>s dalam aktivitas ijtihad agar terlihat lebih terarah dan sistematis.  

3. Istih{sa>n  

Istih{sa>n merupakan salah satu metode ijtihad yang diperselisihkan oleh 

kalangan ulama usul, meskipun dari segi realitasnya, semua ulama menggunakan 

secara praktis. Pada dasarnya, para ulama menggunakan istih{sa>n dalam arti 

etimologinya yaitu “berbuat sesuatu yang lebih baik”. Tetapi dalam pengertian 

terminologinya (yang biasa dipakai), para ulama berbeda pendapat disebabkan 

oleh perbedaan dalam memahami dan mendefinisikan “Istih{sa>n” itu sendiri.  

Para Ulama usul fikih telah mendefinisikan pengertian istih}sa>n dalam 

beragam perspektif, diantaranya tiga definisi yang dikemukakan Ibnu Quda>mah: 

ن ه  المجت ه د  ت ح س  سأ لة  ع ن ن ظ ائر ها ل د ليلٍ خ اصٍ  م ن ك ت ابٍ أو س ن ةٍ أ و م ا ي س 
 
الع دول  بِ  كم  الم

ر ع ل ى الت عب يْ ع نه  فِ ن فس  المجت ه د لْ  ي قد    ب ع قل ه أو د ل يل ي نق د ح    

Artinya: 

Beralihnya mujtahid dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah 
dari yang sebanding dengan itu karena adanya dalil khusus dalam al-Qur’an 
dan sunah atau sesuatu yang dianggap baik oleh seorang mujtahid 
berdasarkan pemikiran akalnya atau (istihsan) berupa dalil yang muncul 
dalam diri mujtahid yang ia tidak mampu mengungkapkannya.56 

 

55Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Juz 1, h. 389-393. 

56Ibnu Quda>mah, Raud{ah al-Na>z{ir wa Junnah al-Muna>z{ir, wahbah. 200-202. 
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Sementara definisi yang dikemukakan Wahbah al-Zuh{aili>, istih{sa>n adalah:  

يح  ق ي اس  خ ف ي ع ل ى ق ي اسٍ ج ل ي ب ن اءً ع ل ى   د ل يلٍ ت رج   
Artinya: 

Memakai qiya>s khafi> dan meninggalkan qiya>s jali> berdasarkan keberadaan 
petunjuk itu.57 

Adapun istilah istih{sa>n di kalangan ulama ma>likiyah sebagaimana yang 

dikatakan al-Sya>tibi> dalam kitabnya al-muwa>faqa>t, yaitu: 

ذ  بِ  ص ل ح ةٍ ج ز ئ يَّةٍ فِ  م ق اب ـل ة  د ل يلٍ ك ل  يٍ    و ه و  فِ  م ذه ب  م ال ك الأ  خ 
Artinya:  

(Istih{sa>n) dalam mazhab Ma>liki adalah menggunakan kemaslahatan yang 
bersifat juz’i> sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli>.58 

Dalam versi imam al-Sya>tibi>, beliau mengatakan bahwa hakikat istih{sa>n 

itu adalah mendahulukan mas{lah{ah al-mursalah dari qiya>s. Artinya, jika terjadi 

ta’a>rud (kontradiksi) antara qiya>s dengan mas{lah{ah al-mursalah maka yang 

dijadikan sebagai h{ujjah adalah mas{lah{ah al-mursalah dan qiya>s ditinggalkan. 

Karena apabila qiya>s tetap digunakan dalam kasus seperti ini, maka tujuan syara’ 

dalam meletakkan syariat tidak tercapai. Oleh sebab itu, bagi ulama Ma>likiyah 

teori istih{sa>n merupakan salah satu teori dalam mencapai kemaslahatan yang 

merupakan tujuan syarat dalam menetapkan hukum.59 

Bentuk-bentuk istih}sa>n berdasarkan dalil-dalil yang mendukungnya, dapat 

dikategorikan menjadi 6 (enam), yaitu istih{sa>n dengan nas, dengan ijma>’, dengan 

al-d{aru>rah, dengan qiya>s khaf>{i, dengan ‘urf atau dengan mas{hlah{ah. 

 

57Wahbah al-Zuh}aili>, Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi>, Juz 2, h. 21. 

58Abu> Ish{a>q al-Sya>t{ibi, al-Muwa>faqa>t, Juz 2 (Cet. I; Syria: Resalah Publishers, 2017), h. 

526-527. 

59Misbahuddin, Ushul Fiqh 1 (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 164. 
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a. Istih{sa>n bi al-nas{; ialah diperbolehkannya pelanggaran atas hukum yang sudah 

ditetapkan secara universal dan menjadi kaidah umum, karena secara spesifik 

terdapat nas dari al-Qur’an atau sunnah yang memperbolehkannya hal tersebut.  

b. Istih{sa>n bi al-ijma>’; ialah fatwa para mujtahid tentang suatu hukum dalam 

permasalahan kontemporer yang menyalahi aturan-aturan universal yang telah 

menjadi kaidah umum karena sebuah kebiasaan.  

c. Istih{sa>n bi al-‘urf; ialah berpindahnya suatu hukum atau kaidah umum yang 

telah ditetapkan karena adanya tradisi yang berlaku. 

d. Istih{sa>n bi al-d{aru>rah; ialah pengecualian atas hukum yamg telah ditetapkan, 

karena kesulitan yang akan terjadi jika hukum atau ketetapan tersebut 

digunakan.  

e. Istih{sa>n bi al-qiya>s al-khafi>; ialah pencetusan hukum melalui perenungan dan 

penelitian yang mendalam, atas sebuah kasus atau peristiwa yang memiliki dua 

dalil, yakni berupa qiya>s jali dan qiya>s khafi>, dan masing-masing dalil tersebut 

memiliki konsekuensi hukum sendiri. Dengan kata lain, jenis ini berarti beralih 

dari bentuk qiya>s jali> kepada qiya>s khafi>, sebagaimana yang telah diterangkan 

definisinya di atas. 

f. Istih{sa>n bi al-mas{lah{ah; ialah hukum yang bertentangan dengan kaidah umum 

yang telah ditetapkan karena untuk kepentingan dan keselamatan bersama.60 

 Sebagaimana yang dikemukakan di pembahasan sebelumnya, istih{sa>n 

termasuk metode ijtihad yang diperselisihkan oleh para ulama. Ulama yang 

menerima istihsa>n sebagai h{ujjah syar’iyah antara lain ulama mazhab Hanafi, 

Ma>liki dan Hanbali.61 Adapun argumentasi yang mereka kemukakan di antaranya 

ialah firman Allah swt. QS. Al-Baqarah/2:185: 

 

60 Moh Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh (Lampung: Aura, 2019), h. 63-64. 

61Wahbah al-Zuh{aili>, Us{ul al-Fiqh al-Isla>mi>, Juz 2, h. 29. 
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ر   ر  و لْ  ي ر ي د  ب ك م  ال ع س   ي ر ي د  اللّٰ   ب ك م  ال ي س 
Terjemahnya: 

…Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki 
kesukaran.62 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa berh{ujjah dengan istih{sa>n bagian dari 

upaya menghilangkan kesulitan untuk mendatangkan kemudahan, sebab 

sesungguhnya hal ini merupakan bagian dari prinsip yang dikehendaki syariat. 

Juga dalam QS. al-Zumar/39:18, Allah swt. berfirman: 

ك  ه م  ا  ا ىِٕ
ۤ
ك  الَّذ ي ن  ه دٰىه م  اللّٰ   و ا ولٰ ىِٕ

ۤ
ت م ع و ن  ال ق و ل  ف ـيـ تَّب ع و ن  ا ح س ن ه َۗ ا ولٰ ول وا الْ  ل ب اب  لَّذ ي ن  ي س   

Terjemahnya: 

(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang 
paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi 
petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ululalbab (orang-orang yang 
mempunyai akal sehat).63 

Ayat tersebut, menurut mereka ialah memuji orang-orang yang mengikuti 

perkataan (pendapat) yang baik, sedangkan mengikuti istih{sa>n berarti mengikuti 

sesuatu yang dianggap baik, dan oleh karena itu sah untuk dijadikan landasan 

hukum. 

Argumen lain yang mereka kemukakan ialah perkataan Ibnu Mas’u>d ra.: 

ل م ون   ف م ا ر أ ى   ر أ و ا س ي  ئًا ف ـه و  ع ن د  الل  س ي  ئ  )أخرجه ح س نًا، ف ـه و  ع ن د  الل  ح س ن ، و م ا  ال م س 
 أحْد( 64

Artinya: 

 

62Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 28. 

63Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 460. 

64Ah{mad ibn Muhammad ibn H}anbal, Musnad Ima>m Ah{mad, Juz. 6 (Cet. I; Resalah 

Publishers: Lebanon, 2001), h. 84. 
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… apa yang dipandang oleh kaum muslimin itu baik, maka di sisi Allah 
swt. juga baik, dan apa yang dilihat mereka itu buruk, maka di sisi Allah 
swt. itu juga buruk. (Dikeluarkan oleh imam Ahmad)65 

 Sementara ulama yang mengingkari dan menolak penggunaan istih}sa>n 

sebagai h{ujjah adalah ulama mazhab Sya>fi’i>, mazhab Za>hiri>, Mu’tazilah, dan 

Syi>’ah. Bahkan imam Sya>fi’i> mengatakan “man istah{sana faqad syarra’a” yaitu 

siapa yang menggunakan istih{sa>n berarti dia telah membuat-buat hukum syar’a. 

 Mereka menolak istih{sa>n dijadikan h{ujjah dalam merumuskan hukum, 

lantaran penentuan hukum hanya cukup diambil dari nas atau menkiaskan darinya, 

adapun istih{sa>n dapat menjatuhkan seseorang untuk menyimpulkan hukum 

berdasarkan hawa nafsu. Sedangkan Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Maidah/5: 

49: 

و اۤء ه م   نـ ه م  بِ  آ ا ن ـز ل  اللّٰ   و لْ  ت ـتَّب ع  ا ه   و ا ن  اح ك م  ب ـيـ 

Terjemahnya:  

Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan 
yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu 
mereka.66 

 Alasan lain dalam anggapan mereka karena istih{sa>n murni sumbernya akal 

yang dijadikan sebagai standar, dan hal itu sama saja menyamakan akal seorang 

alim dan jahil.  Bilamana istih{sa>n dibolehkan itu artinya sama saja membenarkan 

setiap orang menentukan syariat baru sesuai kehendak dia.67 

Menurut Wahbah az-Zuh{aili>, adanya perbedaan pendapat tersebut 

disebabkan perbedaan dalam mengartikan istih>sa>n. Imam Sya>i’i> membantah 

istih{sa>n yang didasarkan atas hawa nafsu tanpa berdasarkan dalil syara’. Adapun 

istih{sa>n yang dipakai oleh para penganutnya bukan didasarkan atas hawa nafsu, 

 

65Terjemah Sendiri 

66Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 116. 

67Wahbah al-Zuh{aili>, Us{ul al-Fiqh al-Isla>mi>, Juz 2, h. 30 
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tetapi mentarji>h{ (menganggap kuat) salah satu dari dua dalil yang bertetangan, 

karena dipandang lebih dapat menjangkau tujuan pembentukan hukumnya.68 

4. Mas{lahah al-Mursalah (Istis{la>h) 

Secara bahasa, kata mas{lah{ah al-mursalah berasal dari dua kata bahasa 

arab, yaitu mas{lah{ah dan mursalah. Mas{lah{ah sendiri secara bahasa berasal dari 

kata  ًص ل ح  ي ص ل ح  ص ل حًا م ص ل ح ة) ) yang artinya mengambil manfaat dan menghindari 

mudarat, adapun mursalah secara bahasa berasal dari kata (  ل  إ ر س الًْ م ر س ل  (أ ر س ل  ي ـر س 
yang artinya diutus, dikirim, atau dipakai (dipergunakan).69 

 Secara terminologi, ada banyak definisi yang dikemukakan oleh para pakar 

usul fiqh tetapi seluruh definisi tersebut mengandung pengertian yang sama secara 

substansial meskipun redaksi definisinya beragam. Di antara definisi tersebut 

adalah apa yang dirumuskan oleh imam al-Gaza>li> dalam kitabnya al-Mustas{fa>: 

ه د  ل ه  م ن  الشَّر ع    ع ت ب ار  ن ص  م ع يَّ  م ا لم   ي ش  لْ  ن  و لْ  بِ  ل ب ط لَ  بِ   

Artinya: 

Maslahah yang tidak ditetapkan oleh syara’ dalam bentuk nas secara 

spesifik terkait penolakan atau pengakuan maslahat tersebut.70 

 Sementara intelektual Islam kontemporer Muhammad Abu Zahrah dalam 

karyanya menerangkan definisi mas{lah{ah musrsalah sebagai berikut:  

م ي و لْ  ي شه د   د  الش ار ع الإ س لَ  ئم ة لمق اص  ي  المص الح  الملَ 
ح  ه  المص ل ح ة  المرس ل ة  أو الْس تص لَ 

لْع تب ار  أ و الإلغ اء  لْ ا  أ ص   ل  خ اص  بِ   

Artinya:  

 

68Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, h. 135. 

69Adi Sofyan, “Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf”, Jurnal 
Sangaji; Pemikiran syariah dan Hukum 2, no. 2 (2018): h. 254. 

70Al-Gaza>li>, Al-Mus{tasfa>, Juz 1, h. 416. 
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Mas{lah{ah mursalah atau istis{la>h ialah maslahat yang selaras dengan tujuan 

syariat Islam dan tidak petunjuk ada tertentu yang membuktikan tentang 

pengakuan atau penolakannya.71 

Dari beberapa pengertian di atas, konkretnya mas{lah{ah mursalah adalah 

kamaslahatan yang belum tertulis dalam nas dan ijma>’, serta tidak ditemukan nas 

atau ijma>’ baik berupa anjuran maupun larangan untuk mengambilnya. 

Kemaslahatan ini dilepaskan oleh syari’ (Allah swt. dan Rasul-Nya) dan 

diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika 

kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi 

manusia itu sendiri, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.72 

Para ulama berbeda pendapat terkait penggunaan maslahat mursalah 

sebagai metode ijtihad dalam merumuskan hukum. Berdasarkan penelusuran 

Yu>suf Ibn Mat{ar, secara umum terdapat empat pandangan terkait hukum berh{ujjah 

dengan metode mas{lah{ah mursalah, pertama ialah pendapat sebagian ulama seperti 

Ibnu Quda>mah yang menolaknya secara mutlak. Kedua, pendapat yang 

menerimanya secara mutlak seperti mazhab Ma>liki. Ketiga, pendapat yang 

menerima jika memenuhi syarat tertentu seperti imam al-Juwaini> dan imam al-

Gaza>li. Adapun keempat ialah pendapat imam Sya>fi’i> yang bimbang antara 

diterima atau ditolaknya sebagai pijakan hukum, sebagaimana diungkap oleh 

imam al-Gaza>li.73  

Meskipun mayoritas ulama selain imam Ma>lik menolak dan tidak 

membenarkan berargumen dengan mas{lah{ah mursalah karena tidak adanya dalil 

syara’ yang mengakuinya. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut terhadap pandagan 

dan produk-produk ijtihad imam mazhab lain, pada faktanya mereka semua 

 

71Muhammad Abu Zahrah, Ta>rikh al-Maz\a>hib al-Isla>miyah, h. 279. 

72Adi Sofyan, “Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf”, Jurnal 
Sangaji; Pemikiran syariah dan Hukum 2, no. 2 (2018): h. 258.  

73Yusuf Ibn Mat{ar al-Muh{ammadi>, al-Maqa>s{id al-Syar’iyyah inda al-Alla>mah al-Syaikh 
Muhammad al-Ami>n al-Syanqiti> (Cet. I; Damaskus: Dar al-Maimanah, 2015), h.430. 
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menggunakan konsep mas{lah{ah mursalah dalam mengkonstruksi pembentukan 

hukum melalui ijtihad.74 

Kelompok yang menggunakan mas{lah{ah mursalah ini tidaklah 

menggunakannya secara bebas tanpa syarat, melainkan harus terpenuhi padanya 

beberapa syarat. Yang merupakan syarat umum adalah bahwa mas{lah{ah mursalah 

itu hanya digunakan pada saat tidak ditemukan nas sebagai rujukan.  

Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan 

mas{lah{ah mursalah, di antaranya:  

a. Mas{lah{ah mursalah itu adalah maslahat yang hakiki dan bersifat umum, betul-

betul dapat mendatang manfaat bagi manusia dan menghindar mudarat.  

b. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu maslahat yang hakiki sejalan dengan 

tujuan dan maksud syara’ yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.  

c. Yang dinilai akal sehat bahwa suatu maslahat yang hakiki, sejalan maksud syara‘ 

dalam menetapkan hukum itu tidak bertentangan dengan dalil syara‘ yang telah 

ada, baik dalam bentuk nas al-Qur’an, sunah, maupun ijma>’.  

d. Mas{lah{ah mursalah itu diamalkan dalam kondisi tertentu yang mendesak, 

dengan arti jika tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam 

kesulitan hidup.75 

5. Istis{h>ab 

Istis{ha>b termasuk dalam dalil hukum Islam yang tidak disepakati 

penggunaannya di kalangan ulama usul. Metode istis{ha>b digunakan oleh ulama 

yang menggunakannya setelah mereka tidak dapat menyelesaikan masalah hukum 

melalui empat dalil hukum yang disepakati yaitu: al-Qur’an, sunah, ijma>>’ dan 

qiya>s. Perbedaan pendapat dalam penggunaannya, bukan disebabkan oleh 

 

74Must{afa> Sa’i>d al-Khan, As\ar al-Ikhtila>f fi> al-Qawa>id al-Us}u>liyah fi> Ikhtila>f al-Fuqaha> 
(Cet. XII; Beirut: Resalah Alamiah, 2016), h. 490-491. 

75Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Juz 2, h. 383 
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perbedaan dalam mendefnisikan istis{ha>b tersebut, tetapi memang berbeda dalam 

menempatkannya sebagai suatu dalil yang independen.76  

Secara etimologi, istis{ha>b artinya selalu menemani dan selalu mnyertai. 

Dalam kajian metode ijtihad, istis{ha>b adalah memberlakukan hukum asal yang 

ditetapkan berdasarkan nas sampai ada dalil lain yang menunjukkan perubahan 

hukum tersebut. Jika suatu perkara sudah ditetapkan hukumnya pada suatu waktu, 

maka ketetapan tersebut akan tetap berlaku sampai ada dalil baru yang 

mengubahnya.77 

Para ulama berbeda pendapat terkait penggunaan istis{ha>b sebagai metode 

dalam menentukan hukum ketika tidak ditemukan dalil pada suatu kasus. Menurut 

mayoritas ulama mutakallimi>n, istis{ha>b tidak bisa dijadikan sebagai dalil dengan 

argumentasi bahwa hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki 

adanya dalil. Demikian juga untuk menetapkan hukum yang sama pada masa 

sekarang dan yang akan datang, harus pula berdasarkan dalil. Kedua, menurut 

mayoritas ulama Hanafiyah mutakhiri>n, istis{hab bisa menjadi h{ujjah untuk 

menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya dan menganggap hukum itu tetap 

berlaku pada masa yang akan datang, tetapi tidak bisa menetapkan hukum yang 

akan ada. Ketiga, ulama Ma>likiyyah, Hana>bilah, Sya>fi’iyah, dan Z{ahiriyyah 

berpendapat bahwa istis{h{>ab dapat menjadi h{ujjah secara mutlak untuk menetapkan 

hukum yang sudah ada, sampai ada dalil lain yang mengubahnya.78  

Wahbah al-Zuh{aili> dalam kitabnya membagi metode istis{ha>b ke dalam 

lima kategori: 

 

76Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Juz 2, h. 388. 

77 Ali Sodiqin, Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia, 

h. 94. 

78Wahbah al-Zuh}aili>, Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi, Juz 2, h. 166. 
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a. Istis{ha>b hukmi al-iba>hah al-as{liyah, yaitu menetapkan bahwa hukum sesuatu 

yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh, selama belum ada dalil yang 

menyatakan keharamannya. Contohnya kebolehan setiap orang memanfaatkan 

sumber daya alam yang ada di bumi, sampai ada bukti bahwa SDA itu telah 

menjadi milik seseorang. Istis{ha>b terhadap dalil yang bersifat umum sampai 

ada dalil yang mengkhususkannya atau menasakhnya.  

b. Istis{ha>b ma> dalla al-‘aqlu wa al-syar’u ‘ala> s \ubu>tihi wa dawa>mihi (istis{ha>b al-

was{fu al-mus\bit li al-hukmi hatta> yas\buta khila>fuhu), yaitu istis{ha>b yang 

menurut akal dan syara’ hukumnya tetap dan berlangsung terus. Contohnya 

ialah hak milik suatu benda adalah tetap dan berlangsung terus, sebagai akibat 

dari adanya transaksi, sampai ada sebab lain yang mengakibatkan hak milik itu 

berpindah ke tangan orang lain. 

c. Istis{ha>b al-‘adam al-asli al-ma’lu>m bi al-aqli fi> al-ah}ka>m al-syari>’ah, yakni 

umat manusia pada asalnya tidak dibebankan hukum syar’i sampai datangnya 

dalil syara’ yang menentukan hukum. Misalnya, secara logis seorang mukalaf 

tidak dibebankan suatu kewajiban kecuali apa yang sudah ditentukan oleh nas 

syar’i, seperti adanya shalat keenam atau puasa di bulan syawal, sampai ada 

dalil lain yang mewajibkannya. 

d. Istis{ha>b terhadap hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma>’, tetapi keberadaan 

ijma>’ tersebut diperselisihkan. Contohnya adalah orang yang hendak salat 

tidak menemukan air untuk berwudu. Kemudian dia bertayammum. Ketika 

sedang salat ia melihat ada air, apakah dia tetap meneruskan salatnya atau 

membatalkan salatnya untuk berwudu? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. 

Ulama Ma>likiyah dan Sya>fi’iyah menyatakan bahwa orang tersebut tetap 

melanjutkan salatnya, karena adanya ijma>’ bahwa salat itu sah apabila 

dikerjakan sebelum melihat air. Ulama Hanafiyyah dan Hana>bilah berpendapat 

sebaliknya. Orang tersebut harus membatalkan salatnya, karena ijma>’ tersebut 
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hanya berlaku dalam kondisi ketiadaan air dan tidak berlaku dalam keadaan 

tersedianya air.79 

Setelah melakukan kajian dan studi tentang istis{ha>b secara komprehensif, 

para ulama mampu melahirkan dan merumuskan sejumlah kaidah-kaidah fikih 

yang dapat dipedomani oleh para mujtahid dalam menyelesaikan problematika 

hukum fikih. Di antara kaidah tersebut ialah “al-as}lu baqa>u ma> ka>na ‘ala> ma> ka>na 

hatta> yas\buta ma> yugayyiruhu” yang bermakna pada asalnya segala sesuatu itu 

tetap pada hukumnya berdasarkan ketentuan yang telah ada sampai ada dalil lain 

yang merubahnya. Kemudian, “al-as{lu fi> al-asya>’i al-iba>h{ah” yakni pada asalnya 

hukum segala sesuatu itu boleh, juga kaidah “al-as{lu fi> al-z\immah al-bara>’ah min 

al-taka>lif wa al-h{uqu>q” yang bermakna hukum dasar dari setiap orang adalah bebas 

dari tanggung jawab, kewajiban dan hak. Lalu analisis terakhir ialah kaidah “al-

yaqi>nu la yazu>lu bi al-syak” yaitu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya 

keraguan.80 

6. Al-‘Urf  

‘Urf menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti 

sesuatu yang yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang 

sehat. Sedangkan secara terminologi pengertian ‘urf menurut Abd al-Wahha>b 

Khallaf ialah sesuatu yang telah diketahui dan dikerjakan oleh banyak orang baik 

berupa perkataan, perbuatan, atau (sesuatu) yang ditinggalkan. Dalam istilah 

syar’i, ‘urf juga dapat disebut dengan ‘A>dah.81 

Sebagian ulama mengatakan bahwa ‘a>dah (adat) dan ‘urf adalah dua istilah 

yang memiliki makna yang serupa. Ada juga yang berpandangan bahwa adat lebih 

khusus, sebab adat kebiasaan yang berhubungan dengan perbuatan dan dilakukan 

 

79Wahbah al-Zuh}aili>, Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi, Juz 2, h. 160-164. 

80Wahbah al-Zuh}aili>, Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi, Juz 2, h. 171. 

81 Abd al-Wahha>b Khalla>f, Ilmu Us{u>l al-Fiqh, h. 89. 
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terus-menerus, sedangkan ‘urf khusus untuk perkataan yang berlaku dan dikenal 

di masyarakat atau karena adat kebiasaan yang hanya terjadi pada individu 

sedangkan‘urf terjadi pada suatu kelompok (masyarakat).82Pendapat ketiga, 

mengatakan bahwa adat lebih umum, karena ia terjadi pada individu dan kelompok 

(mayoritas), sedangkan ‘urf hanya kebiasaan yang berlaku pada kelompok 

tertentu.83 

Kategorisasi jenis-jenis ‘urf atau adat dalam pandangan ulama usul dapat 

dilihat dari beberapa aspek. Jika ditinjau dari segi obyeknya, ‘urf dibagi dua; ‘urf 

lafzi> (qauli>) dan ‘amali>. ‘Urf lafzi> adalah kebiasaan masyarakat dalam 

mempergunakan lafal tertentu untuk maksud tertentu. Contoh kata “daging” 

menurut ’urf masyarakat dikhususkan untuk ”daging sapi”, meskipun kata tersebut 

makna asalnya mencakup semua jenis daging. Namun, dalam keseharian yang 

dipakai adalah makna yang berdasarkan ‘urf masyarakat. ‘Urf ’amali> adalah 

kebiasaan masyarakat yang berupa perbuatan. Seperti jual beli di supermarket 

yang dilaksanakan tanpa ijab kabul antara penjual dan pembeli. Jual beli seperti ini 

sah, karena sudah menjadi kebiasaan yang diterima masyarakat. 

Jika dilihat dari segi cakupannya, ‘urf dibagi dua; ‘urf ‘a>m dan ‘urf kha>s{. 

‘Urf ‘a>m artinya kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat, seperti 

jual beli mobil selalu disertai dengan alat servis (dongkrak, obeng, kunci, dan lain-

lain). ‘Urf kha>s{ adalah kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu, 

seperti menggunakan jasa pengacara harus membayar sebagian biaya di muka. 

Adapun jika ditinjau dari segi keabsahannya menurut hukum syara’, dibagi 

menjadi ’urf sahih dan ’urf fasid. ’Urf sahih adalah kebiasaan masyarakat yang 

 

82Abd al-Lat{i>f Ibn Ah{mad al-H{amd, al-Furu>q fi> Us{ul al-Fiqh, (Cet. II; Dammam: Dar Ibn 

al-Jauzi, 14 36 H), h. 435. 

83Kha>lid Ibn Ali> al-Musyaiqih}, Syarah{ al-Qawa>id wa al-Us{u>l al-Ja>miah, (Riyadh: 

Maktabah al-Rusyd, 2015), h. 92. 
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tidak bertentangan dengan nas, sedangkan ’urf fasid adalah kebiasaan yang 

bertentangan dengan nas.84 

Mayoritas ulama menerima ’urf sebagai metode penentuan hukum Islam, 

sehingga dapat menjadi h{ujjah. Mereka menyusun kaidah-kaidah fikih yang 

berhubungan dengan keabsahan ’urf, di antaranya “al-‘a>dah muh{akkamah” yaitu 

suatu adat kebiasaan dapat dijadikan standar penetapan hukum, atau “la> yunkaru 

tagayyuru al-ah{ka>m bi tagayyuri al-azma>n” yang berarti hukum yang berubah 

karena adanya perubahan masa (kondisi) tidak dapat diingkari.  Juga kaidah “al-

‘ibrah li al-ga>lib al-sya>’i’ la> li al-na>dir” yaitu adat yang dianggap (sebagai 

pertimbangan hukum) adalah yang berlaku umum dan dikenal bukan yang sedikit 

jarang terjadi.  

Menurut Amir Syarifuddin, para ulama yang mengamalkan ‘urf dalam 

memahami dan meng-istinba>t{ hukum, menetapkan sejumlah persyaratan untuk 

menerima ‘urf tersebut, yaitu: 

a. Adat atau ‘urf bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. 

b. Adat atau ‘urf berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada 

dalam lingkungan adat itu, atau di sebagian besar warganya. 

c. ‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) 

pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. 

d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau 

bertentangan dengan prinsip yang pasti.85 

Dengan demikian, para ulama tidak serampangan dalam menetapkan 

hukum melalui adat atau ‘urf, melainkan terdapat syarat-syarat yang harus 

dipenuhi agar setiap mujtahid tidak keluar dari koridor yang telah digariskan 

 

84Ali Sodiqin, Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia, 
h. 95-96. 

85Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Juz 2, h. 424-426. 
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dalam aktivitas ijtihadnya. Karena pada dasarnya, ‘urf bukanlah dalil yang 

independen, melainkan ‘urf menjadi dalil karena ada yang mendukung. 

7. Saddu al-Zari>’ah 

  Saddu al-z\ari>’ah berasal dari dua kata yaitu sadd dan al-z\ari>’ah. Lafaz sadd 

 bermakna menutup cela, pembatas antara sesuatu, dan mencegah atau (س د  )

melarang.86Sedangkan al-z\ari>’ah menurut Ibnu al-Qayyim yaitu   يل ةً  و ط ر يقًا م ا ك ان   و س 
ء   الشَّي   atau apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu. Makna إلَ  

lain dari al-z\ari>’ah ialah sarana yang mengantarkan kepada sesuatu baik itu kepada 

kebaikan atau kerusakan.87 

 Jika dua kata di atas disandarkan satu sama lain menjadi saddu al-zari’ah 

dapat ditarik kesimpulan bahwa saddu al-z\ari>’ah ialah upaya mencegah dan 

menolak segala sarana yang dapat mengantarkan kepada perbuatan haram, atau 

yang biasa dikenal dengan tindakan preventif. 

 Tujuan penetapan hukum syara’ secara sadd al-z\ari>’ah ialah untuk 

memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya 

kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Hal ini 

sesuai dengan tujuan umum syariat menetapkan perintah-perintah, baik yang dapat 

dilaksanakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dilaksanakan secara 

langsung, semua perlu ada hal yang dikerjakan sebelumnya. Inilah maksud kaidah 

ف ـه و   ب ه   إ لَّْ  ب   الو اج  ي ت م   لْ   ب  م ا  و اج    yang artinya sesuatu yang diperlukan untuk 

menyempurnakan perbuatan wajib, maka ia wajib pula hukumnya. 

 Ulama berbeda pendapat terhadap metode saddu al-z\ari>’ah dalam 

menetapkan hukum syara’. Mazhab Hanaf>i dan Sya>fi’i> menolak penggunaannya 

dalam merumuskan hukum. Akan tetapi, Wahbah al-Zuh{aili> menyebutkan bahwa 

 

86Su’u >d Ibn Mullu>h{ Sult{a>n al-‘Anzi >, Saddu al-Z\ari>’ah inda Ibnu Qayyim al-Jauziyah (Cet. 

I; Amman: Dar Asariyah, 2007), h. 38-39. 

87‘Iya>d{ Ibn Na>mi> al-Sulami>, Us{ul al-Fiqh allaz\i> la> Yasa’ al-Faqi>hu Jahluhu, h. 226. 
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abu Hanifah dan Sya>fi’i> dalam kondisi-kondisi tertentu juga menerapkan sadd al-

z\ari>’ah. Adapun mazhab Z{a>hiri> lebih ekstrem karena tidak menerima sadd al-

z\ari>’ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’. Penolakan ini 

sesuai dengan prinsip mereka yang hanya beramal berdasarkan nas secara harfiah 

dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.88 

 Sementara mazhab Ma>liki sangat terbuka menggunakan saddu al-z\ari>’ah 

berdasarkan teori dan praktinya terhadap konsep maslahah al-mursalah. Karena ia 

mengklaim saddu al-z\ari>’ah adalah turunan dari penerapan metode mas{lah{ah. 

Adapun mazhab Hanbali> menggunakannya seperti mazhab Ma>liki.89  

 Pijakan hukum keabsahan berh{ujjah dengan saddu al-z\ar>i’ah ialah 

berdasarkan firman Allah swt. QS. Al-‘An’am/6: 108: 

وًاْۢ   ع و ن  م ن  د و ن  اللّٰ   ف ـي س ب وا اللّٰ   ع د  ب غ يْ   ع ل مٍَۗ و لْ  ت س ب وا الَّذ ي ن  ي د   

Terjemahnya: 

Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah 
karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa 
(dasar) pengetahuan.90 

Begitu juga dengan sabda Nabi saw. yang berbunyi: 

ك  أ ن  ي ـر ت ع  ف يه ، ...و م ن    ، ك الرَّاع ي ي ـر ع ى ح و ل  الح  م ى ي وش  و ق ع  فِ  الش ب ـه ات  و ق ع  فِ  الح  ر ام 
ًى، أ لْ  و إ نَّ  حْ  ى  الل  مُ  ار م ه ...)رواه المسلم(91  أ لْ  و إ نَّ ل ك ل   م ل كٍ حْ 

Artinya: 

“…Barangsiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa 
terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada pengembala yang 
menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir 
menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan 
tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-
Nya…” (HR. Muslim) 

 

88Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam 
di Indonesia, h. 143 

89Su’u >d Ibn Mullu>h{ Sult{a>n al-‘Anzi >, Saddu al-Z\ari>’ah inda Ibnu Qayyim al-Jauziyah, h. 

65-66. 

90Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 141. 

91Abu> Husain Muslim Ibn al-H{ajja>j, S{ah{i>h Muslim, h. 671.  
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Hadis ini menjelaskan bahwa mengerjakan perbuatan yang dapat 

mengantarkan kepada perbuatan maksiat lebih besar kemungkinan akan 

terjerumus ke dalamnya daripada kemungkinan dapat memelihara diri dari 

perbuatan itu. Maka yang paling selamat ialah melakukan tindakan preventif 

(saddu al-z\ari>’ah) dengan cara mencegah perbuatan yang mengarah kepada 

perbuatan dosa itu. 

Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam karyanya I’la>m al-Muwaqqi’i>n membagi 

al-z\ari’ah berdasarkan akibat dan dampak yang ditimbulkan menjadi empat 

macam: 

a. Sarana yang memang pada dasarnya mengantarkan kepada kerusakan secara 

langsung, seperti minum khamar yang bisa merusak akal atau zina yang 

membawa pada kerusakan nasab. 

b. Sarana yang sebenarnya ditentukan untuk hal yang mubah, namun ditujukan 

untuk perbuatan haram yang merusak, baik disengaja atau tidak, seperti nikah 

muh}allil yaitu akad nikah dengan maksud menghalalkan istri kepada suaminya 

yang pertama yang sudah ditalak tiga (ba>’in). 

c. Sarana yang pada awalnya ditentukan untuk mubah dan tidak ditujukan untuk 

mafsadat, tetapi terkadang menimbulkan kerusakan yang lebih besar dari 

maslahatnya, seperti berhiasnya seorang wanita yang baru ditinggal wafat 

suaminya dalam masa ‘iddah. 

d. Sarana yang memang ditentukan untuk perkara mubah dan terkadang 

membawa kepada mafsadat, akan tetapi maslahatnya lebih besar dibanding 

mafsadatnya, seperti melihat wajah seorang wanita saat akan dilamar. 

Untuk jenis pertama, syariat secara tegas melarangnya baik status 

hukumnya makruh atau sampai pada tingkat haram, tergantung dari level 

mafsadatnya. Jenis keempat, syariat tidak melarang bahkan menganjurkannya, 

baik statusnya mengarah kepada sunah atau wajib berdasarkan tingkat maslahatya. 
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Adapun ketiga dan keempat jenis inilah yang terjadi silang pendapat di antara 

ulama terkait pelarangannya.92 

8. Syar’u Man Qablana 

Syar’u man qablana adalah syariat yang dibawa oleh para Rasul terdahulu, 

sebelum diutus Nabi Muhammad saw. yang menjadi petunjuk bagi kaumnya, 

seperti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, dan syariat Nabi Isa as.  

Menurut Wahbah al-Zuh{aili>, syariat nabi-nabi terdahulu dibagi menjadi 

dua, pertama adalah kesepakatan ulama usul terkait dengan hukum-hukum yang 

tidak disebutkan dan dijelaskan dalam syariat Nabi Muhammad saw. baik dari al-

Qur’an maupun sunah, bukan bagian dari syariat Islam. Kedua, aturan hukum 

Islam yang disebutkan dan terdapat di dalam al-Qur’an dan sunah, dapat 

diklasifikasi menjadi tiga kelompok:  

a. Ulama sepakat syariat terdahulu yang disebutkan dalam al-Qur’an atau sunah 

namun telah dinasakh dan dihapus oleh syariat Islam, tidak termasuk bagian 

dari syariat Islam, seperti yang disebutkan dalam QS. Al-‘An’am/6:146, yaitu 

kisah tentang apa yang diharamkan Allah swt. untuk orang Yahudi dahulu, 

kemudian dinasakh dengan ayat lain dalam QS. Al-‘An’am/6:145 yang 

menjelaskan apa yang diharamkan bagi orang Yahudi tidak berlaku lagi untuk 

umat Nabi Muhammad saw.  

b. Syariat terdahulu bagian dari syariat Islam, karena aturan tersebut juga 

ditetapkan oleh syariat Islam dalam al-Qur’an atau hadis dan berlaku untuk 

umat Nabi Muhammad saw. seperti ayat tentang perintah puasa dalam QS. Al-

Baqarah/2:183 atau hadis perintah untuk berkurban:  ض ح و ا ف إ نََّّ ا س نَّة  أ ب يك م  إ بر اه يم 

yang artinya "berkurbanlah karena yang demikian itu adalah sunah bapakmu, 

Ibramim as". 

 

92Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, I’la>m al-Muwaqqi’i>n ‘an Rabbi al-‘A>lami>n (Cet. I; Beirut: 

Dar Ibnu Hazm, 2013), h. 741. 
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c. Hukum-hukum yang dijelaskan Allah swt. dalam al-Qur’an atau disebutkan 

dalam sunnah Rasulullah saw., namun tidak ada keterangan tentang 

pembatalan (nasakh) atau pemberlakuannya. Jenis inilah yang masih 

diperselisihkan oleh kalangan ulama usul, sebagaimana kasus qis{a>s{ (balasan 

setimpal) yang terdapat dalam syariat agama Yahudi dahulu. 

Dari jenis ketiga yang disebutkan di atas, kemudian muncullah polemik di 

antara ulama mengenai apakah syariat sebelum Islam itu dapat menjadi dalil dalam 

menetapkan hukum bagi umat Nabi Muhammad saw. Mayoritas ulama Hanafi> dan 

Ma>liki, sebagian ulama Sya>fi’i> dan pendapat terkuat dari riwayat Ah{mad 

menyatakan bahwa hukum-hukum yang belum dinasakh dan disebutkan melalui 

wahyu kepada Nabi saw. bukan melalui kitab-kitab mereka yang sudah diubah 

adalah bagian dari syariat Islam.  

Pendapat lain datang dari ulama kalam Asy’ariyah, Mu’tazilah, Syi>’ah 

serta pendapat kuat dari kalangan mazhab Sya>fi’i berpandangan bahwasanya 

syariat terdahulu (bentuk ketiga di atas) tidak berlaku untuk umat Nabi 

Muhammad saw.93 

Meskipun dalam bentuk ketiga ini terdapat silang pendapat di antara 

ulama, namun yang berpendapat bahwa syariat terdahulu (syar’u man qablana) itu 

menjadi syariat Islam adalah bukan karena ia adalah syariat sebelum kita tetapi 

karena ia terdapat dalam al-Qur’an dan sunah Nabi saw. yang harus dijadikan 

pedoman, sehingga hal ini juga menunjukkan berlakunya bagi umat Nabi 

Muhammad saw. Dengan demikian, syar’u man qablana bukanlah sebagai metode 

dan sumber hukum Islam yang independen. 

 

 

 

93Wahbah al-Zuh{aili>, al-Waji>z fi> Us{u>l al-Fiqh (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), h. 101-104. 
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9. Maz\hab S}ah{a>bi (Qaul S}ah}a>bi) 

Mazhab S}ah{a>bi atau Qaul al-S}ah}a>bi (Fatwa S}ah}a>bi) adalah sekumpulan 

hasil-hasil ijtihad atau fatwa-fatwa dari para sahabat atas persoalan-persoalan 

yang muncul pasca wafatnya Rasulullah saw.94Mazhab S{ah{a>bi> berbeda dengan 

ijma>’ S{ah{a>bi yang menempati kedudukan tinggi dalam dalil syara’ karena 

kehujjahannya diterima semua pihak, kecuali sebagian kecil ulama yang 

menolaknya dijadikan sebagai landasan hukum. 

Menurut ulama hadis (muhaddis\u>n) definisi s{ah{a>bi adalah orang yang 

berkumpul dengan Nabi saw. dalam keadaan beriman kemudian wafat di atas 

agama Islam. Sementara ulama usul (us{u>liyu>n) memiliki pandangan lain terkait 

definisi s{ah{a>bi mereka mengatakan sahabat adalah orang yang bertemu dengan 

Nabi saw. dalam keadaan beriman dan mereka hidup bersamanya dalam kurun 

waktu yang cukup lama, sehingga dengan demikian mereka disebut sah}a>bi secara 

‘urf.95 

Ulama berbeda pandangan terkait eksistensi qaul al-sah{a>bi sebagai 

landasan hukum dalam merumuskan produk ijtihad. Setelah memaparkan empat 

pandangan dari berbagai mazhab, Wahbah al-Zuh{aili< pada akhirnya memberi 

kesimpulan menjadi dua pendapat. Pertama, ulama dari kalangan mazhab Hanafi, 

Maliki, dan Hanbali berpendapat qaul al-sah{a>bi dapat dijadikan h{ujjah. Kedua, 

yaitu pendapat dari kalangan Sya>fi’iyah menolak keberadaan qaul al-sah{a>bi 

sebagai h{ujjah.  

Setelah mengkaji dan membahas tentang kehujjahan qaul sah{a>bi sebagai 

dalil syar’i, pada dasarnya mayoritas ulama mazhab Hanafi>, Ma>liki, Sya>fi’i> dan 

Hanbali menjadikan qaul sah}a>bi sebagai salah satu sumber istinba>t} al-ah{ka>>m 

 

94Misbahuddin, Ushul Fiqh 1, h. 147. 

95Must{afa> Sa’i>d al-Khan, As\ar al-Ikhtila>f fi> al-Qawa>id al-Us}u>liyah fi> Ikhtila>f al-Fuqaha>, 
h. 470. 
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dengan berbagai pertimbangan, yaitu; para shabat adalah orang yang lebih dekat 

kepada Rasulullah saw. dibanding orang lain. Mereka lebih mengetahui tujuan-

tujuan syara’ lantaran mereka menyaksikan langsung tempat dan waktu turunnya 

al-Qur’an, mempunyai keikhlasan dan penalaran yang tinggi, ketaatan yang 

mutlak kepada pertunjuk-petunjuk Nabi saw. serta mengetahui situasi dimana nas-

nas al-Qur’an diturunkan. Pendapat-pendapat yang dikemukakan para sahabat juga 

sangat mungkin sebagai bagian dari sunah Nabi dengan alasan para sahabat sering 

berkumpul dengan Rasulullah saw. baik dalam keadaan suka maupun duka. 

Walaupun masih ada perdebatan di kalangan para ulama, namun perdebatan 

tersebut hanya berkisar pada pendapat sahabat mana yang dapat dijadikan 

sandaran dan dasar dalam penetapan hukum Islam.96  

Bertolak dari kajian beberapa metode ijtihad di atas, terlihat bahwa 

metode-metode tersebut tidak semua disepakati penggunaannya oleh ulama, 

sehingga berimplikasi akan munculnya perbedaan antara hasil ijtihad seorang 

mujtahid dengan yang lainnya. Perbedaan metode tersebut ditentukan oleh jenis 

petunjuk dan bentuk pertimbangan yang dipakai oleh masing-masing mujtahid 

dalam merumuskan hukum. Demikian juga, sejumlah metode tersebut dianggap 

oleh sebagian ulama usul sebagai dalil atau sumber hukum. Namun, penulis 

cenderung apa yang telah dijelaskan seperti qiya>s, istih{sa>n, istis{ha>b, mas{lahah al-

mursalah, ‘urf, dan saddu al-z\ari>’ah merupakan metode yang tidak bersentuhan 

langsung dengan nas al-Qur’an dan sunah, melainkan menitikberatkan pada aspek 

kerja akal (ra’yu) dan logika. Adapun metode ijma>’, maz\hab sah}a>bi dan syar’u man 

qablana lebih kepada pengertian produk atau sumber hukum fikih. 

 

 

 

96Abdul Hakim, “Eksistensi Qaul Al-Shahabi Sebagai Dalil Syar’i”, Jurnal Mizan; Wacana 
Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan 6, no.1 (2019): h. 48. 



74 

 
 

B. Tinjauan Umum Ikhtilaf 

1. Definisi dan Hakikat Ikhtilaf 

Ikhtilaf (اختلَف) memiliki beberapa pengertian secara etimologi dan 

terminologi. Secara etimologi, kata ikhtilaf berasal dari bahasa Arab yang 

merupakan bentuk masdar dari kata kerja ikhtalafa-yakhtalifu-ikhtila>fan yang 

berpangkal dari tiga huruf ل ,خ, dan ف atau خلف ) ) yang berkisar pada tiga makna, 

pertama al-khalfu yaitu datangnya sesuatu setelah sesuatu yang lain untuk 

menggantikan tempatnya. Kedua, khalfun yang berarti lawan kata dari depan 

( امق   د  ), dan ketiga, perubahan ( يْ  غ  التـَّ  ). Sementara menurut ahli bahasa ikhtilaf adalah 

antonim dari kesepakatan (ittifa>q) dan khilaf berarti perselisihan dan 

pertentangan.97 Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata 

ikhtilaf diartikan sebagai perbedaan pendapat atau pikiran.98  

Sedang secara terminologis ikhtilaf adalah berlainan pendapat antara dua 

atau beberapa orang terhadap suatu objek (masalah) tertentu, baik berlainan itu 

dalam bentuk tidak sama ataupun bertentangan secara diametral, atau dengan kata 

lain ikhtilaf adalah tidak samanya atau bertentangannya penilaian (ketentuan) 

hukum terhadap satu objek hukum. Sedangkan ikhtilaf yang dimaksud dalam 

kajian fikih adalah perbedaan pendapat di antara ahli hukum Islam (fukaha) dalam 

menetapkan sebagian hukum Islam yang bersifat furu>’iyah, bukan pada masalah 

hukum Islam yang bersifat us}u>liyah (prinsip), disebabkan perbedaan pemahaman 

atau perbedaan metode dalam menetapkan hukum suatu masalah dan lain-

lain.99Adapun menurut Kha>lid ibn Sa’ad al-Khasyala>n ikhtilaf fikih adalah 

 

97Kha>lid ibn Sa’ad al-Khasyala>n, Ikhtila>f al-Tanawwu’ Haqi>qatuhu wa Mana>hij al-

Ulama<<>’ fi>hi (Cet. II; Riyadh: Dar Kunuz Isybliya, 2008), h. 14-15. Lihat juga: Ibnu Fa>ris, Mu’jam 
Maqa>yis al-Lugah, Juz 2 (t.t. Dar al-Fikr, 1979), h. 210. 

98Departemen Pendididkan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 369. 

99Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Pebandingan Mazhab (Cet. I; Jakarta: Logos, 

1997), h. 48-49. 
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banyaknya pendapat para mujtahid dalam masalah-masalah yang bersifat amaliah 

dan furu’iyah dimana tidak ada dalil yang pasti mengenai hukumnya.100 

Perbedaan pendapat (ikhtilaf) dalam hukum fikih timbul sejak adanya 

ijtihad dalam hukum Islam. Ijtihad ini sudah ada sejak Nabi Muhammad saw. 

Hanya saja dalam kadar yang masih sedikit sekali karena orang-orang masih dapat 

memecahkan masalah dengan menunggu turunnya wahyu. Tapi setelah nabi wafat 

runag lingkup ijtihad menjadi berkembang luas, lebih-lebih setelah para sahabat 

terpencar ke berbagai daerah. Hakikat ikhtilaf berasal dari dua masalah pokok, 

yaitu, adanya nas-nas syara’ yang mempunyai lebih dari satu makna dan adanya 

perbedaan ijtihad atau pemahaman atas nas-nas itu.101  

Muhammad al-Baya>nu>ni> menjelaskan ilustrasi hakikat perbedaan pendapat 

di antara ulama tentang masalah furu>’ dalam hukum Islam ialah bagaikan buah 

yang banyak dari satu pohon, yaitu pohon al-Qur’an dan sunah, dan bukan buah 

yang banyak yang berasal dari berbagai macam pohon. Akar dan batang pohon itu 

adalah al-Qur’an dan sunah, cabang-cabangnya adalah berbagai dalil naqli dan akli 

(akal) yang beragam, sedangkan buahnya adalah hukum-hukum Islam (fikih) 

meskipun berbeda-beda dan banyak jumlahnya.102  

2. Ikhtilaf Fikih dalam Lintas Sejarah  

Berdasarkan fakta sejarah, munculnya ikhtilaf fikih di kalangan umat 

Muslimin sudah ada dan terjadi sejak awal mula kedatangan Islam, yaitu pada 

masa Rasulullah saw. Fenomena ini terus bertambah pasca wafatnya Nabi saw. 

zaman sahabat dan terus berkembang hingga mencapai puncaknya pada masa 

tabiin (pengikut sahabat) dan imam-imam mazhab. Dalam perjalanan yang 

 

100Kha>lid ibn Sa’ad al-Khasyala>n, Ikhtila>f al-Tanawwu’ Haqi>qatuhu wa Mana>hij al-
Ulama<<>’ fi>hi (Cet. II; Riyadh: Dar Kunuz Isybliya, 2008), h. 19.  

101Minhajuddin, Ikhtilaf Ulama Suni dan Pengaruhnya terhaap Perkembangan Fikih 
Islam; Abad Dua dan Tiga Hijriah), (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 13. 

102Muhammad Abu> al-Fath al-Baya>nu>ni>, Dira>sat fi> al-Ikhtila>fa>t al-‘Ilmiyah (Cet. IV; 

Kairo: Dar al-Salam, 2013), h. 15. 
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panjang itu, tentu perkembangannya mengalami pasang surut dengan ciri khasnya 

masing-masing pada setiap periode.  

Allah swt. telah mengutus Nabi Muhammad saw. sebagai seorang rasul dan 

nabi terkahir untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya 

Islam. Beliau menghabiskan sisa umurnya untuk berdakwah dan menegakkan 

syariat Islam selama kurang lebih 23 tahun di Mekkah dan Madinah. Pada periode 

Mekkah, Nabi saw. sibuk untuk menyerukan dakwah tauhid dan memerangi 

paganisme serta tradisi-tradisi jahiliah yang sudah mengakar ketika itu. Adapun 

fase setelah Nabi saw. hijrah ke Madinah, ketentuan-ketentuan syariat dan hukum 

Islam sudah mulai terbentuk dan dipraktekkan oleh umat Islam, seperti ibadah, 

muamalah, jihad, jinayah, dan sampai urusan kehidupan rumah tangga. Tidak ada 

satu aspek terkait pedoman hidup kecuali semuanya telah dijelaskan oleh syariat 

Islam. Pada masa ini, Rasulullah saw. adalah satu-satunya tokoh sentral yang 

mampu menjelaskan semua ketentuan hukum, sehinnga al-Qur’an dan sunah 

menjadi sumber utama dalam memecahkan persoalan hukum fikih.103 

Di antara ikhtilaf yang pernah terjadi pada masa Rasullullah saw. adalah 

ketika beliau berijtihad terkait tawanan yang kalah dalam perang Badar. Pada 

waktu itu Nabi saw. mengajak para sahabat senior untuk bermusyawarah. Abu 

Bakar r.a. menyarankan agar mereka dibiarkan hidup dan ditarik jizyah (tebusan) 

sebagai jaminan kehidupannya, karena jizyah itu dapat digunakan untuk 

memenuhi kehidupan finansial militer. Adapun Umar ibn Khattab r.a. 

menyarankan agar dibunuh saja supaya tidak menjadi pengkhianat di belakang 

nanti. Setelah Nabi menimbang-nimbang kedua pendapat tersebut, maka Nabi 

memilih pendapat Abu Bakar ra. tetapi pilihan tersebut tidak sesuai dengan 

 

103Muhammad Syari>f Mus}t}afa>, al-Ikhtila>f al-Fiqhi (Cet. 1; Amman; Dar Ibn Kasir, 

2007), h. 14. 
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maksud Allah swt. Sehingga Nabi pun langsung mendapatkan teguran keras dari-

Nya lewat wahyu, hingga turunlah ayat dalam QS. Al-Anfal/8: 67: 

ن ـي اَۖ و اللّٰ   ي ر ي    ت ر ي د و ن  ع ر ض  الد 
ن  فِ  الْ  ر ض َۗ رٰى ح تٰ  ي ـث خ  ٍ  ا ن  يَّك و ن  ل ه ا س  َۗ و اللّٰ   م اك ان  ل ن بي 

ر ة  ٰخ  د  الْ 
 ع ز ي ـز ح ك ي م  

Terjemahnya: 

Tidaklah (sepatutnya) bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia 
dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda 
duniawi, sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Allah 
Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. Seandainya tidak ada ketetapan 
terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena 
(tebusan) yang kamu ambil.i 

Akibat teguran keras tersebut, maka Nabi sampai menangis dan menyesali 

kesalahannya, sampai beliau berucap “kalau ada azab turun dari langit, maka orang 

yang paling selamat hanyalah Umar.104 

Dalam kasus lain para sahabat juga kerapkali berbeda pendapat terhadap 

masalah-masalah hukum yang mereka hadapi, baik itu saat hadir bersama Nabi 

ataupun mereka jauh dan tidak bersama dengan Nabi saw. Di antara peristiwa yang 

pernah terjadi saat sahabat tidak bersama Nabi ialah kisah salat di Bani Quraiz{ah 

sepulangnya dari perang Ahzab. Dalam hal ini, Abdullah ibn Umar meriwayatkan 

sebuah hadis yang berbunyi:  

َّ أ ح د  ال ع ص ر  ل  ا  ق  :  ال  ر ق  م  ع    ن  ن اب  ع   : لْ  ي ص ل  ي  ز اب  النَّبي   ص لَّى اللَّّ  ع ل ي ه  و س لَّم  ل ن ا ل مَّا ر ج ع  م ن  الأ  ح 
، ف ـق ال  ب ـع ض ه م : لْ  ن ص ل  ي ح تَّ نَ  ت يـ ه ا، و ق ال  .  إ لَّْ فِ  ب نِ  ق ـر ي ظ ة   ف أ د ر ك  ب ـع ض ه م  ال ع ص ر  فِ  الطَّر يق 

، ف ذ ك ر  ل لنَّبي    ص لَّى اللَّّ  ع ل ي ه  وسلم، ف ـ ب ل   ب ـع ض ه م :     م  ه  نـ  ا م  دً اح  و    ف  ن   ع  ي ـ   م  ل  ن ص ل  ي، لم   ي ـر د  م نَّا ذ ل ك 
 )رواه البخاري( 105

Artinya:  

Dari Ibnu Umar berkata: Nabi saw. bersabda kepada kami ketika beliau 
kembali dari perang Ahzab: “Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian 

 

104Darmawati, Ushul Fiqh, h. 10-11. 

105Muhammad Ibn Isma>i>l al-Bukha>ri>, S{ah}i>h al-Bukha>ri>, Juz 1, h. 375 
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shalat ‘Ashar kecuali di perkampungan Bani Quraizhah”. Lalu tibalah 
waktu shalat ketika mereka masih di jalan, sebagian dari mereka berkata 
‘Kami tidak akan shalat kecuali telah sampai tujuan’, dan sebagian lain 
berkata ‘Bahkan kami akan melaksanakan shalat, sebab beliau tidaklah 
bermaksud demikian’. Maka kejadian tersebut diceritakan kepada Nabi 
saw., dan beliau tidak mencela seorang pun dari mereka. (HR. Bukhari). 

Dari peristiwa ini para sahabat berbeda pendapat dalam menangkap pesan 

Nabi saw. Kelompok pertama memahami pesan Nabi saw. menurut konteksnya, 

mereka melaksanakan salat asar saat tiba waktunya meskipun belum sampai 

tujuan. Sebab pesan Nabi tersebut mengisyaratkan agar mempercepat langkah dan 

bergegas dalam perjalanan. Kelompok kedua memahami pesan Nabi saw. secara 

tekstual dengan tetap komitmen untuk tidak salat asar kecuali setelah sampai di 

perkampungan Bani> Quraiz}ah, meskipun sudah lewat waktunya. 

Ibnu al-Qayyim dalam kitabnya I’la>m al-Muwaqqi’i>n juga memberi 

komentar, bahwa peristiwa dari hadis di atas melahirkan dua model pemikiran 

dalam berijtihad. Kelompok pertama yaitu ahlu al-Z}a>hir yang memahami perintah 

Nabi menurut lahir (teks)-nya. Sedangkan kelompok kedua adalah ahlu al-ma’a>ni> 

dan al-Qiya>s  yang memahami perintah Nabi secara kontekstual dan analogi.106 

Pasca wafatnya Rasulullah saw. Islam semakin berkembang dan menyebar 

di tangan para sahabat. Ekspansi wilayah-wilayah kekuasan Islam terus dilakukan 

hingga mengalami kemajuan. Umat Islam pada saat itu banyak berinteraksi dengan 

agama dan budaya luar, sehingga atas kegigihan para sahabat banyak di antara 

mereka yang memeluk Islam. Para sahabat khususnya dari kalangan fukaha adalah 

manusia yang paling memahami maksud-maksud dari lafaz al-Qur’an dan sunah, 

mereka juga memiliki hafalan yang kuat, pemahaman gaya bahasa Arab yang baik, 

pengetahuan tentang maqa>sid al-syari>ah dan asba>b al-nuzu>l (sebab turunnya ayat). 

Itulah sebabnya, mereka tidak menemukan kesulitan tatkala melakukan istinba>t 

 

106Manna>’ al-Qat}t}a>n, Ta>rikh al-Tasyr>i’ al-Isla>mi>, h. 125. Lihat juga: Ibnu al-Qayyim al-

Jauziyah, I’la>m al-Muwaqqi’i>n ‘an Rabbi al-‘A>lami>n (Cet. I; Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2013), h. 165. 
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hukum syar’i. Akan tetapi bersamaan dengan keutamaan dan kelebihan yang ada 

pada mereka, lantas tidak membuatnya terus sepakat dalam suatu masalah, bahkan 

benih-benih perbedaan tetap ada padanya.  

Di antara ikhtilaf yang pernah terjadi di antara sahabat pasca wafatnya 

Rasulullah saw. adalah persoalan peristiwa kebenaran wafatnya Rasulullah saw. 

Sahabat yang berselisih dan tidak percaya atas kejadian ini adalah Umar ibn al-

Khatta>b, ia mengira bahwa Rasulullah saw. belum meninggal melainkan ia pergi 

kepada Rabb-nya sebagaimana yang dilakukan Mu>sa ibn ‘Imra>n yang menghilang 

dari kaumnya selama 40 hari kemudian kembali lagi. Peristiwa lain yang 

diperdebatkan adalah perihal siapa yang berhak untuk mengganti posisi Nabi 

sebagai pemimpin kaum Muslimin, apakah dari kaum Ansar atau Muhajirin. 

Setelah diadakan musyawarah dan menimbang sejumlah pendapat, maka 

diputuskanlah Abu Bakr al-Siddiq yang menjadi Khalifah pertama setelah 

Rasulullah saw. wafat. Adapun kejadian penting yang turut diperselisihkan adalah 

tempat pemakaman Nabi saw. Apakah dimakamkan di masjidnya atau 

dikebumikan bersama sahabat, hingga akhirnya datanglah Abu Bakar seraya 

berkata:  

: "م ا ق ب ض  ن بي   إ لَّْ د ف ن     -ص لَّى اللَّّ  ع ل ي ه  و س لَّم    -  ر س ول  اللَّّ  إ نّ   سَ  ع ت   ح ي ث  ي ـق ول 
 ي ـق ب ض  . )رواه ابن ماجه(. 107

Artinya:  

Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw. berkata: Tidaklah seorang 
Nabi meninggal kecuali dikuburkan di tempat dia meninggal. (HR. Ibnu 
Majah). 

Dari sejumlah contoh di atas dapat dilihat bahwa para sahabat berusaha 

untuk menghindari perselisihan kecuali pada hal yang diperlukan menurut 

pandangan mereka, yaitu sebagai sarana untuk mencapai kebenaran dan bukan 

 

107Muhammad Ibn Ma>jah, Sunan Ibnu Ma>jah (Cet. I; Syria: Resalah Publishers, 2013), h. 

303.  
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sebagai alat untuk saling mencela, karena hubungan di antara mereka 

sesungguhnya dilandasi atas dasar persaudaraan Islam yang melebihi segala bentuk 

ketidaksepakatan.108  

Setelah berakhir masa sahabat muncul masa tabiin. Ulama dari kalangan 

tabiin banyak yang berguru kepada para sahabat dan meneladaninya dalam 

melestarikan tradisi keilmuan Islam. Dalam berijtihad, para tabiin mengikuti 

manha>j (metode, sistem, atau kaidah istidla>l) sahabat dalam mencari hukum. 

Mereka merujuk kepada al-Qur’an dan sunah, dan apabila tidak mendapatkan dari 

al-Qur’an dan sunah mereka merujuk kepada ijtihad sahabat dan baru setelah itu 

mereka melakukan ijtihad sesuai dengan kaidah-kaidah ijtihad digariskan para 

sahabat.109 

Menurut sejarah, pada era ini muncul dua aliran fikih, yaitu ahlu al-hadi>s\ 

di Madinah dan ahlu al-ra’yi (aliran rasionalis) di Kufah. Fukaha tabiin yang 

menetap di Madinah adalah para ahli fikih yang banyak dipengaruhi oleh sahabat 

Abdullah ibn Umar, mereka populer dengan sebutan fukaha> sab’ah (fukaha tujuh), 

yaitu Sa’i >d ibn al-Musayyib, ‘Urwah ibn al-Zubair, al-Qa>sim ibn Muhammad, 

Kha>rijah ibn Zaid, Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Ha>ris\, Sulaima>n ibn Yasa>r, 

dan ‘Ubaidillah ibn Abdullah ibn ‘Utbah ibn Mas’u >d. Fukaha Madinah sangat 

terikat kepada lahiriah teks al-Qur’an dan sunah dalam menetapkan hukum. 

Mereka disebut juga dengan ahlu al-hadi>s\ karena karakternya yang tidak suka 

membahas kasus hukum yang belum terjadi, jarang menggunakan qiya>s atau 

bersandar kepada ra’yi (nalar) dalam berijtihad kecuali dalam kondisi yang 

mendesak. 

 

108Muhammad Syari>f Mus}t}afa>, al-Ikhtila>f al-Fiqhi, h. 17-23. 

109 Mun’im A. Sirry, Sejarah Fiqih Islam; Sebuah Pengantar (Cet. II; Surabaya: Risalah 

Gusti, 1996), h. 49-50. 
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Adapun ahlu al-ra’yi (aliran rasionalis) dari kalangan tabiin banyak 

tersebar di wilayah Kufah. Ahli fikih ini banyak dipengaruhi oleh sahabat Abdullah 

ibn Mas’u>d yang ketika itu diutus oleh Umar ibn al-Khatta>b di masa 

pemerintahannya untuk mengajarkan ilmu agama kepada penduduk Kufah. Di 

antara fukaha tabiin yang pernah berguru kepada Abdullah ibn Mas’u >d adalah 

‘Alqamah ibn Qais al-Nakha’i >, Masru>q ibn al-Ajda’, ‘Ubaidah ibn ‘Amr al-Mara>di>, 

al-Aswad ibn Yazi>d al-Nakha’i >, Syuraih} ibn al-Ha>ris\ al-Kindi>, al-Ha>ris\ ibn 

Abdullah al-A’war. Dalam merumuskan sejumlah problematika hukum fikih 

mereka dominan mengandalkan nalar (ra’yu), sebab dalam pandangannya hukum-

hukum Islam ditetapkan berdasarkan alasan logis yang mengacu pada 

kemaslahatan umat manusia. Itulah sebabnya fukaha Kufah banyak mengkaji 

masalah-masalah yang belum terjadi dan menggali hukum berdasarkan ‘illat yang 

rasional. 

Berangkat dari kemunculan dua aliran fikih ini, turut melatarbelakangi 

lahirnya berbagai pandangan dan perbedaan dalam menyelesaikan berbagai 

persoalan fikih yang sifatnya furu’iyah. Hal ini juga dipicu oleh adanya perbedaan 

dalam penggunaan sejumlah sumber-sumber dan dalil hukum, seperti hadis ahad, 

ijma>’ penduduk Madinah, mendahulukan qiya>s atas hadis ahad dan lain 

sebagainya.110  

Pada masa berikutnya lahir tokoh-tokoh mujtahid terkenal, seperti Abu> 

H{ani>fah (80-150 H) dan Ma>lik Ibn Anas (93-179 H) yang keduanya merupakan 

generasi tabi’in, serta Muhammad Ibn Idri>s al-Sya>fi’i> (150-204 H) dan Ah}mad Ibn 

H}anbal (164-241 H) yang keduanya merupakan generasi ta>bi’ al-ta>bi’i>n. 

Disamping empat tokoh tersebut, sejarah juga mencatat adanya mujtahid-mujtahid 

terkenal lainnya seperti Zaid Ibn Ali> al-H{usain (80-122 H), Ja'far al-Sa>diq (80-148 

 

110Muhammad Syari>f Mus}t}afa>, al-Ikhtila>f al-Fiqhi, h. 24-26.  
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H), Abdurrahma>n Ibn Muhammad al-Auza>'i (88-157 H), Da>ud Ibn Ali> Ibn Khalla>f 

al-Z{a>hiri (224-330 H), dan lain-lain.111 

Para imam mazhab masing-masing menawarkan metodologi tersendiri dan 

kaidah-kaidah ijtihad yang menjadikan pijakan dan landasan pengambilan hukum. 

Meskipun diyakini mereka tidak bermaksud membentuk mazhab-mazhab tertentu, 

tetapi kedalaman kajian-kajian fikih telah teruji dalam pelaksanaan sejarah yang 

cukup panjang dan dianggap cukup representatif untuk menjadi pegangan dalam 

beberapa masa. 

Tetapi itu tidak berarti konsepsi mereka sudah final, bahkan dalam batas-

batas tertentu, lahirnya mazhab ternyata sangat dipengaruhi faktor sosial budaya, 

politik dan kecenderungan para imam yang membentuk karakteristik, teori, 

formula yang berbeda, meskipun sama-sama berpegang pada al-Qur’an dan sunah 

sebagai sumber utama. Mazhab H{anafi yang bercorak rasional misalnya, Ma>liki 

yang cenderung tradisional, Sya>fi’i yang moderat serta H{anbali yang fundamental, 

bukanlah karena pembawaan kepribadian masing-masing imam itu, tetapi seperti 

diuraikan oleh Dr. Farouq Abu Zaid dalam bukunya al-Syari’a>h al-Isla>miyah baina 

al-Muh{a>fiz{i>n wa al-Mujaddidi>n merupakan refleksi logis dari situasi kondisi 

masyarakat dimana hukum itu tumbuh. 

Sya>fi’i menolak istihsa>n yang dipakai Abu> H{ani>fah. Demikian pula 

sebagian besar fukaha mengkritik “tradisi orang-orang Madinah” sebagai sumber 

hukum fikih dalam berijtihad sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ma>lik. Saat itu 

iklim dialog pemikiran cukup berkembang, mereka saling melengkapi antara satu 

dengan lainnya. Tidak mengherankan memang jika mereka menduduki posisi 

 

111Marzuki, Pengantar Studi Hukum Islam; Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep 
dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia, h. 103-104. 
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penting dalam pembaharuan tata cara berpikir dan kajian fikih para ulama pada 

zamannya.112 

Dari keanekaragaman pendapat dan perkembangan mazhab-mazhab yang 

begitu subur tersebut, suatu hal yang perlu dicatat ialah sportivitas para mujtahid 

yang begitu tinggi dan sikap kebanyakan para penganut mazhab dari masing-

masing mazhab yang obyektif. Tanpa mengabaikan kelemahan-kelemahan yang 

ada, masing-masing mujtahid tetap mengakui kelebihan yang satu dengan yang 

lain dan menyadari kekurangan dirinya masing-masing. Sebagai ilustrasi, imam al-

Sya>fi’i misalnya, tetap menghormati keistimewaan Abu> H{ani>fah dan keunggulan 

imam Ah{mad Ibn H{anbal dalam bidang tertentu, seperti tercermin dalam 

ucapannya: 

 النَّاس  ك ل ه م  ع ي ال  ع ل ى أ ب  ح ن يف ة فِ  الف ق ه  
Artinya: 

Pengetahuan seseorang dalam masalah fikih sangat butuh kepada fikih Abu 
Hanifah. 

Begitu pula halnya imam Ah{mad Ibn H{anbal, ketika ditanya oleh putranya, 

“siapa sebenarnya imam al-Sya>fi’i sehingga ayah selalu mendoakannya sejak 

empat puluh tahun.” Ia menjawab: 

ن ـي ا و  ك الع افي ة  ل لنَّاس  ف ان ظ ر  يٰ  ب نِ َّ  ي ن  م ن  خ ل ف ؟ك ان  الشَّاف ع ي  ك الشَّم س  ل لد    ه ل  لْ  ذ 

Artinya: 

Al-Sya>fi’i adalah bagaikan matahari menerangi dunia dan bagaikan obat 
membuat manusia sehat afiat. Oleh sebab itu wahai putraku, lihatlah 
apakah ada orang yang menggantikan dalam dua hal ini?113 

Sejak kemunculan ikhtilaf mazhab-mazhab fikih yang merupakan buah dari 

pemikiran ijtihad, para ulama generasi setelahnya menyusun berbagai karya dan 

buku yang memuat dan menghimpun berbagai pendapat-pendapat fikih secara 

 

112Mun’im A. Sirry, Sejarah Fiqih Islam; Sebuah Pengantar, h. 62-63. 

113Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, h. 37-38. 
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sistematis dari berbagai bab dan bahasan untuk dijadikan pedoman oleh generasi 

setelahnya. Realita ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat di antara ulama 

dalam masalah fikih adalah fenomena klasik yang sudah terjadi sejak generasi 

salaf, dan ia merupakan realita yang diakui dan tidak mungkin ditolak sampai 

kapanpun. Beragam pandangan ini tidak dipandang sebagai perselisihan yang 

menimbulkan perpecahan, akan tetapi ia adalah bagian dari kekayaan khazanah 

keilmuan Islam yang lahir dari generasi terbaik.  

3. Ruang Lingkup Ikhtilaf 

Ikhtilaf tidak boleh terjadi dalam semua lingkup. Ia hanya boleh terjadi 

pada lingkup yang dibenarkan oleh syariat. Pada hakikatnya, ruang lingkup ikhtilaf 

ialah segala hal yang berada dalam ranah ijtihad di dalam Islam. Menurut al-

Gaza>li, ranah ijtihad adalah semua permasalahan yang membutuhkan hukum, 

namun tidak ada dalil qat}‘i-nya. Tidak jauh berbeda dengan al-Gazali, al-A>midi> 

mengatakan, ranah ijtihad adalah semua hukum Islam yang dalilnya z}anni> 

(asumtif/belum pasti), sehingga tidak boleh ada ijtihad dalam hal-hal yang pasti. 

Ketentuan ini merupakan pagar epistemologis bagi mujtahid agar membatasi 

ruang gerak dan aktivitasnya pada aspek-aspek yang pasti dari ajaran Islam. Maka, 

secara garis besar ruang lingkup ijtihad ada empat: 

a. Teks yang berpredikat qat}’i al-s\ubu>t (otentisitasnya bersifat absolut) namun 

z}anni> al-dila>lah (semantiknya bersifat asumtif).  

b. Teks yang berpredikat z}anni> al-s\ubu>t (otentisitasnya bersifat asumtif) 

meskipun qat}‘i al-dila>lah (semantiknya absolut).  

c. Teks yang berpredikat z}anni> al-s\ubu>t (otentisitasnya bersifat asumtif) dan 

z}anni> al-dila>lah (semantiknya bersifat asumtif).  

d. Realitas atau peristiwa yang tidak ditegaskan dalam teks keagamaan, baik dari 

al-Qur’an, sunah, maupun ijmak. Lahan keempat inilah yang paling luas dan 

membentang hingga hari kiamat.  
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Oleh karena itu, ikhtilaf yang diharamkan adalah ikhtilaf pada nas yang 

sudah qat}’i al-s\ubu>t dan qat}‘i al-dila>lah-nya yang tidak memiliki multitafsir. 

Bahkan para ulama telah sepakat (ijmak) di dalamnya. Hal ini dimaksudkan untuk 

menjaga kemurnian prinsip agama Islam yang berlaku universal, dan sebagai 

rah}mah li al-‘a>lami>n.114 

4. Jenis-jenis Ikhtilaf  

Ikhtilaf fikih secara umum memiliki banyak jenis yang ditinjau dari 

berbagai sudut pandang dan pertimbangan. Jenis-jenis tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Ikhtilaf ditinjau dari sisi latar belakang dan faktor pendorongnya, ikhtilaf 

terbagi menjadi dua macam: 

1) Ikhtilaf yang diharamkan dan orang yang melakukannya adalah tercela, 

yaitu setiap ikhtilaf yang didorong oleh hawa nafsu dan kezaliman. 

2) Ikhtilaf yang dibolehkan dan orang yang melakukannya terpuji, yaitu 

setiap ikhtilaf yang menjadi pendorongnya adalah keinginan kuat untuk 

menemukan yang hak dan kebenaran.  

Kedua jenis ikhtilaf ini sebagian besar terjadi di kalangan para muttabi’ 

(para pengikut yang berpedoman dengan dalil) dan muqallid (para pengikut yang 

tanpa dasar dalil). Adapun kalangan ulama yang telah dalam ilmunya, yakni ulama-

ulama rabbani, maka dasar ikhtilaf mereka adalah untuk mencari yang hak dan 

kebenaran.  

b. Ikhtilaf ditinjau dari apakah perbedaan di dalamnya boleh atau tidak, juga 

terdiri dari dua macam:  

1) Ikhtilaf gairu sa>ig dan gairu maqbu>l 

 

114Mohammad Hanief Sirajulhuda, “Konsep Fikih Ikhtilaf Yusud al-Qaradhawi”. Jurnal 
Tsaqafah 13, no. 2 (2017): h. 259-260. 
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Ikhtilaf gairu sa>ig dan gairu maqbu>l, yaitu ikhtilaf yang tidak dibolehkan 

dan tidak dapat diterima; bahkan mengadakan khilaf di dalamnya atau menukilnya 

adalah haram, kecuali dengan tujuan maslahat bagi orang yang mengetahui h}ujjah 

tentangnya. Seperti perselisihan dalam masalah yang telah ada dalil mengenai 

hukumnya dalam bentuk nas yang sahih dan tegas dari al-Qur’an, sunah, ijma>’ 

ataupun qiyas jali> (jelas). 

2) Ikhtlaf sa>ig dan maqbu>l 

Ikhtlaf sa>ig dan maqbu>l, yaitu ikhtilaf yang boleh dan diterima, yakni 

ikhtilaf dalam kasus-kasus yang petunjuknya masih samar, atau dalil-dalinya 

saling bertentangan yang memiliki beberapa kemungkinan menurut pandangan 

para mujtahid. Kemudian ikhtilaf jenis ini diklasifikasi berdasarkan hakikat dan 

tabiatnya menjadi dua macam, yaitu:  

a) Ikhtilaf tad{a>d  

Ikhtilaf tad{a>d atau ikhtilaf yang saling bertentangan yaitu jika ada 

pendapat-pendapat yang ada dalam suatu masalah diperselisihkan adalah saling 

bertentangan dan berlawanan, seperti jika ada pihak yang mewajibkan sesuatu 

sementara pihak lain mengharamkannya, atau sesorang menganggap sesuatu itu 

mustah}ab (sunah) dan pihak lain memandangnya makruh. Jenis ini bagian dari 

ikhtilaf fikih yang banyak terjadi di kalangan para fukaha dalam masalah-masalah 

ijtihadiyah. Contoh yang dapat dikemukakan seperti perbedaan pendapat terhadap 

batal atau tidaknya wudu dalam salat karena tertawa dan juga apakah menyentuh 

wanita dapat membatalkan wudu.  

b) Ikhtilaf tanawwu’ 

Ikhtilaf tanawwu’, yakni ikhtilaf yang terjadi di antara para fukaha dalam 

perkara-perkara ibadah, yang mana dalil-dalil yang mensyariatkan ibadah tersebut 

datang dalam banyak bentuk, yang dalam keberagamannya itu mengisyaratkan 

adanya tanawwu’ (variasi), namun tidak saling bertentangan dan tidak pula saling 
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menafikan antara satu dengan yang lainnya.115 Contoh dari jenis ikhtilaf ini ialah 

keragaman bacaan qiraat, atau perbedaan terhadap beberapa sifat dalam ibadah 

seperti sifat azan dan iqamah, do’a iftitah, bacaan tasyahud, sifat salat khauf, 

takbir dalam salat id atau salat jenazah dan sebagainya yang semua disyariatkan, 

meskipun dapat dikatakan satu di antara pendapat tersebut ada yang lebih 

utama.116 

Dalam kitabnya Iqtid}a> al-S}ira>t al-Mustaqi>m, Ibnu Taimiyah membagi 

ikhtilaf menjadi dua macam, ikhilaf tad}a>d dan ikhilaf tanawwu’. Menurutnya jenis 

pertama ini berimplikasi lahirnya pernyataan yang mengatakan bahwa seorang 

mujtahid ada yang salah (mukhti’) dan ada yang benar (mus}i>b), sedangkan jenis 

kedua yaitu ikhtilaf tanawwu’ jika setiap mujtahid melakukan ijtihad di dalamnya 

ia berada di atas kebenaran, karena pada dasarnya semua kesimpulan hukum yang 

dihasilkan bersifat opsional dan tidak saling bertentangan.117  

5. Sebab-Sebab Ikhtilaf  

a. Sebab Umum 

1) Tabiat Agama 

Allah swt. Menghendaki di antara hukum-hukumnya ada yang ditegaskan 

secara eksplisit (mans}u>s} ‘alaihi) dan ada eksplisit (masku>t ‘anhu). Di antara yang 

ditegaskan secara eksplisit pun terdapat hal yang qat}iyyah (pasti) dan z}anniyah 

(asumtif), serta ada yang s}ari>h (jelas) dan mu’awwal (kemungkinan adanya 

interpretasi). Berkenaan dengan hal yang memungkinkan ijtihad dan istinbat, 

maka kita dituntut untuk melakukannya. Sedangkan yang berkenaan dengan hal-

 

115Kha>lid ibn Sa’ad al-Khasyala>n, Ikhtilaf al-Tanawwu’Haqiqatuhu wa Manahijul Ulama 
fihi, terj. Firdaus Sanusi, Ikhtilaf Tanawwu’; Mengenal Beragam Perbedaan Fikih yang Dibolehkan 

dan Dilarang (Cet. I; Bekasi: Darul Falah, 2014), h. 27-32. 

116Ibnu Taimiyah, Iqtid}a> al-S}ira>t al-Mustaqi>m li Mukha>lafati Ash}a>b al-Jah}i>m (Cet. I; 

Riyadh: Dar  al-Fadilah, 2003), h. 97. 

117Ibnu Taimiyah, Iqtid}a> al-S}ira>t al-Mustaqi>m li Mukha>lafati Ash}a>b al-Jah}i>m, h. 98-99. 
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hal yang tidak memungkinkan, kita dituntun untuk menerima dan meyakininya 

(ta’abbudi).  

Seandainya Allah menghendaki konsensus kaum Muslimin dalam segala 

hal, niscaya Dia menurunkan kitab-Nya dalam bentuk nas-nas yang semuanya 

muh}kama>t serta jelas penunjukan (dala>lah)nya, sehingga tidak meimbulkan 

perbedaan pemahaman dan interpretasi. Tetapi Allah menghendaki dalam kitab-

Nya ada yang muhkamat dan ada yang mutasya>biha>t. Bagian-bagian yang 

mutasya>biha>t ini di samping sebagai ujian, juga merupakan motivasi bagi akal 

untuk melakukan analisis secara maksimal (ijtihad).  

2) Tabiat Bahasa 

Al-Qur’an adalah wahyu Ilahi yang diaplikasikan dalam wujud teks-teks 

bahasa dan lafal. Demikian pula sebagian besar sunah mengandung teks-teks 

bahasa yang dapat dipahami dan ditafsirkan melalui kaidah-kaidah bahasa yang 

berlaku. Di dalam bahasa al-Qur’an ada lafal yang multi-makna (musytarak) yaitu 

mengandung lebih dari satu arti, majas (arti kiasan), ‘a>m (umum), dan kha>s 

(khusus), mutlak (bebas) dan muqayyad (terikat). 

3) Tabiat Manusia 

Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang beragam. Setiap insan 

berbeda bentuk wajahnya, tekanan suaranya, sidik jarinya dan lain sebagainya. 

Demikian pula pola pemikiran, pribadi, sikap, profesi, kecenderungan dan 

pandangannya terhadap sesuatu. Perbedaan karakter manusia serta kecenderungan 

psikologisnya itu akan mengakibatkan perbedaan mereka dalam menilai sesuatu 

dari berbagai aspek, baik fiqhiyah atau politik dan lain sebagainya.118 

 

 

 

118Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Pebandingan Mazhab, h. 65-66. 
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b. Sebab Khusus 

Setelah wafatnya Rasulullah saw. dan menghadap ke hadirat Allah swt., 

beliau hanya meninggalkan dua perkara kepada umatnya sebagai pedoman hidup 

agar tidak tersesat; yaitu al-Qur’an dan sunah yang mulia. Semua itu tersimpan di 

dalam dada-dada para sahabat, sebgaiamana dalam hadisnya Rasulullah saw. 

bersabda:  

ا: ك تاب  الل وسنتِ ولن يتفرقا حت يردا علي الحوضل ن   ت ـر ك ت  فيك م  ش يـ ئ ي     ل وا ب ـع د هُ  )رواه   ت ض 
 الحاكم(119

Artinya: 

Aku meniggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat 
setelah berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Kitab Allah dan Sunahku, 
keduanya tidak akan terpisah hingga beremu denganku di telaga. (HR. 
Hakim). 

Di samping itu Nabi saw. juga meniggalkan sahabat-sahabat mulia yang 

pernah hidup berdampingan dan berinteraksi dengannya baik dalam kondisi safar 

ataupun mukim. Para sahabat ini menyaksikan perbuatan Nabi, mendengar 

perkataanya, melihat pertistiwa ketika turunnya wahyu juga mengetahui sebab-

sebabnya. Dari berbagai dinamika kehidupan yang sahabat tempuh bersama Nabi, 

mereka pun memperoleh kemampuan dan pemahaman fikih yang baik dalam 

menuntaskan persoalan-persolan hukum yang mereka hadapi dari al-Qur’an dan 

sunah.  

Sesaat setelah terdengar kabar wafatnya Rasulullah saw. para sahabat tidak 

langung memproses pemakamananya disebabkan munculnya ikhtilaf 

(perselisihan) di antara mereka terkait siapa yang mengisi jabatan kepemimpinan 

bagi kaum muslimin sepeninggal Nabi. Kaum Ansar memandang diri mereka lebih 

berhak untuk mengisi posisi ini, sebab Rasulullah saw. datang berhijrah ke 

 

119Muhammad Ibn Abdullah al-Ha>kim, Al-Mustadrak ‘ala > al-S}ahi>hain, Juz 1 (Cet. 1; 

Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990), h. 172. 



90 

 
 

negerinya yang kemudian kaum Ansar inilah yang menyambut dan menolongnya. 

Di sisi lain, kaum Muhajirin melihat justru dari merekalah yang berhak untuk 

menjadi khalifah sebagai pengganti Nabi, hal ini disebabkan karena Rasulullah 

saw. merupakan bagian dari kaum dan keluarganya yang lahir dan tumbuh besar di 

Mekkah.  

Sejak peristiwa ini, perselisihan dan perbedaan mulai banyak bermunculan 

yang lahir dari beragam faktor dan latar belakang. Ketika masa kedua Khalifah 

Abu Bakr al-Siddi>q dan Umar Ibn al-Khatta>b, perbedaan belum begitu banyak dan 

meluas, hal tersebut karena keberadaan kaum Muslimin dari kalangan sahabat 

belum terpencar di berbagai wilayah.  Jika para Khalifah menemukan masalah, 

maka dengan sangat mungkin mereka hanya bertanya dan berdiskusi dengan 

sahabat lainnya. Adapun setelah berakhirnya kepemimpinan mereka berdua, para 

sahabat lain banyak yang hijrah ke berbagai tempat dan negeri yang sudah 

ditaklukkan. Dari berbagai wilayah ini para sahabat banyak melahirkan generasi 

dan mengajarkan sunah Rasulullah saw. kepada anak-anaknya, hanya saja para 

sahabat tersebut memiliki perbendaharaan hadis yang beragam satu dengan yang 

lainnya, sehingga berimplikasi timbulnya berbagai macam perbedaan dalam 

melahirkan produk hukum.120 

Menurut Mus}t}afa> Sa’i>d al-Khan faktor-faktor penting yang menyebabkan 

munculnya perbedaan pendapat di kalangan ulama ada delapan, yaitu sebagai 

berikut:  

1) Ikhtilaf al-Qira<’at (ragam bacaan) 

Salah satu faktor ikhtilaf di antara ulama adalah karena adanya perbedaan 

qira>at (cara membaca). Sesungguhnya telah datang dari Rasulullah saw. berbagai 

ragam bacaan melalui jalur mutawatir, akan tetapi keberadaanya menjadi pemicu 

 

120Must{afa> Sa’i>d al-Khan, As\ar al-Ikhtila>f fi> al-Qawa>id al-Us}u>liyah fi> Ikhtila>f al-Fuqaha> 

(Cet. XII; Beirut: Resalah Alamiah, 2016), h. 31-33. 
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munculnya ikhtilaf dalam istinba>t} hukum. Sebagai contoh ialah perbedaan 

pendapat dalam membasuh kaki ketika berwudu. Allah swt. berfirman dalam QS. 

Al-Maidah/5: 6: 

ل و ا و ج و ه ك م  و ا ي د ي ك م  ا لَ  ايٰٰٓ   ت م  ا لَ  الصَّلٰوة  ف اغ س  ك م   ي ـه ا الَّذ ي ن  اٰم ن ـوٓ ا ا ذ ا ق م  ل م ر اف ق  و ام س ح و ا ب ر ء و س 
  و ا ر ج ل ك م    ا لَ    الك ع ب ي  ...

Terjemahnya:  

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak 
melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku 
serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata 
kaki…121 

Dalam ayat ini, ulama qira>at seperti imam Na>fi’, Ibnu ‘A<mir, dan al-Kisa>’i 

membaca “wa arjulakum ( مك  ل  ج  ر  أ  و   )” dengan fath}ah, dan imam Ibnu Kasi>r, Abu> 

‘Amr, dan H}amzah membaca dengan kasrah “wa arjulikum ( مك  ل  ج  ر  أ  و   )”. Oleh sebab 

itu perbedaan qira>at menjadi salah satu faktor terjadinya ikhtilaf. Dalam kasus ini, 

mayoritas ulama cenderung memilih pendapat dengan bacaan “wa arjulakum”, 

sehingga kesimpulan hukum yang dipedomani jumhur ketika berwudu ialah 

dengan cara membasuh kaki, bukan hanya dengan mengusapnya. Pendapat ini 

diperkuat dengan sejumlah hadis tentang tata cara wudu Nabi saw. yang pernah 

disaksikan oleh para sahabat. 

2) Belum sampainya hadis pada suatu masalah 

Sesungguhnya sahabat Nabi saw.  tidak berada pada tingkatan dan level 

yang sama dalam periwayatan dan penguasaan hadis-hadis Rasulullah, mereka satu 

sama lain memiliki kemampuan hapalan yang berbeda-beda, bahkan ada sahabat 

yang hanya mengetahui satu atau dua hadis.  Hal ini disebabkan karena terkadang 

Rasulullah saw. berada pada posisi pemberi fatwa, seorang hakim atau melakukan 

suatu tindakan yang hanya didengar dan disaksikan oleh yang hadir pada saat itu 

juga, lalu yang mendengar dan melihat perbuatan Nabi tersebut menyampaikan 

 

121Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 108. 
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kepada sahabat lain yang tidak hadir dalam majelis. Dengan demikian pengetahuan 

sahabat terhadap hadis-hadis Nabi beragam, dan tidak ada satu sahabat yang 

mengetahui seluruh perkataan dan perbuatan Rasulullah saw. 

Di antara contoh yang paling gamblang adalah kisah Abu Bakr al-Siddiq 

seorang sahabat yang tidak pernah berpisah dari Nabi, baik dalam keadaan mukim 

ataupun safar, bahkan ia menyertai Nabi dengan sangat intens dalam kondisi 

apapun. Ketika Abu Bakr menjabat sebagai Khalifah kaum muslimin, ia pernah 

ditanya tentang warisan bagi seorang nenek, lalu dia mengatakan: “dalam al-

Qur’an tidak ada bagian warisan untuk nenek, dan saya juga tidak mengetahui 

apakah ada bagiannya dalam sunah Rasulullah”. Kemudian ia mengumpulkan para 

sahabat dan menanyakan kepada mereka tentang masalah ini, hingga datanglah 

Mugi>rah ibn Syu’bah dan Muhammad ibn Salamah yang memberikan kesaksian 

bahwa Rasulullah saw. memberi seperenam dari bagian warisan untuk nenek. 

Kemudian Abu Bakr memutuskan dengan ketentuan itu. 

3) Ragu dalam menilai status suatu hadis 

Para sahabat ketika mendengar riwayat hadis dari sejumlah sahabat lain 

mereka tidak langsung menerima dan mengamalkannya, melainkan 

mengkonfirmasinya terlebih dahulu. Hal ini didasari karena rasa khawatir akan 

adanya waham dan kekeliruan dari sang perawi hadis. Di antara sahabat yang 

pernah mengkonfirmasi status suatu hadis kepada beberapa sahabat lain sebelum 

menetapkan hukum ialah Abu Bakr, sebagaimana contoh yang telah disebutkan 

pada bahasan sebelumnya terkait bagian warisan yang didapat seorang nenek.  

Contoh lain dalam kasus ini adalah masalah wajib tidaknya qad{a> puasa 

ramadan bagi orang yang makan dan minum dalam keadaan lupa. Mayoritas 

fukaha berpendapat bahwa makan dan minum dalam keadaan lupa di bulan 

ramadan, tidak ada qad}a> dan kafarat baginya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan 

oleh Abu Hurairah:  



93 

 
 

  ، ي  و ه و  ص ائ م  ف أ ك ل ، أ و  ش ر ب  ف ـل ي ت مَّ  ق ال  ر س ول  الل  ص لَّى الل  ع ل ي ه  و س لَّم : م ن  ن س 
 ص و م ه  ف إ نََّّ ا أ ط ع م ه    الل  و س ق اه    )رواه مسلم(. 122

Artinya: 

Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa yang dalam keadaan lupa kemudian 
makan atau minum saat berpuasa, maka hendaklah ia menyempurnakan 
puasanya, sebab kala itu Allah memberi kepadanya makan dan minum. 
(HR. Muslim). 

Demikian juga hadis lain yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah:  

يًا ف إ نََّّ ا ه و  ر ز ق    س  يًا أ و  ش ر ب  نَ  س  )رواه   اللَّّ  إ ل ي ه  و لْ  ق ض اء  ع ل ي ه  س اق ه   إ ذ ا أ ك ل  الصَّائ م  نَ 
 الدارقطنِ(.123

Artinya: 

Apabila seorang yang berpuasa makan atau minum dalam keadaan lupa, 
maka hal itu merupakan rezeki dari Allah kepadanya, dan tidak ada qad{a> 
baginya. (HR. al-Da>raqut}ni>) 

Sementara menurut imam Malik, ia memandang bagi orang yang makan 

atau minum dalam keadaan lupa di bulan ramadan maka puasanya batal dan wajib 

baginya qad}a> (menggantinya). Ia berpendapat hadis pertama yang diriwayatkan 

oleh Abu Hurairah dapat ditakwil, sedang hadis kedua statusnya tidak sahih. 

Dengan demikian adanya perbedaan dalam menilai status sebuah hadis 

menyebabkan lahirnya kesimpulan hukum yang berbeda. 

4) Perbedaan dalam memahami dan menafsirkan nas 

Perbedaan dalam memahami dan menafsirkan nas dari al-Qur’an dan sunah 

dilatarbelakangi karena perbedaan daya nalar seorang mujtahid, penguasaannya 

terhadap ilmu bahasa Arab beserta gaya bahasanya, juga keluasan wawasan dan 

perbedaan budaya dan tradisi. Jika para ulama ini berbeda dalam memahami teks 

al-Qur’an dan sunah akan memicu terjadinya perbedaan dalam merumuskan 

ketentuan hukum. Ikhtilaf karena pemahaman dan interpretasi terhadap nas, 

 

122Muslim ibn al-H{ajja>j, S{ah{i>h{ Muslim (Cet. II; Syria: Resalah Publishers, 2015), h. 467. 

123Abu> al-H{asan Ali ibn Umar al-Da>raqut}ni>, Sunan al-Da>raqut}ni>, Juz 3 (Cet. I; Beirut; 

Resalah Publishers, 2004), h. 141. 
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seperti perbuatan Nabi apakah menunjukkan hal yang wajib atau mustah}ab 

(sunah). Karena sesungguhnya Nabi saw. pernah bersabda kepada para sahabatnya 

“salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat” dan hadis lain tentang tata 

cara haji “ambillah manasik (tata cara haji) kalian dari ku”. Pada masa sahabat 

kemungkinan semua dapat memahami kedua hadis ini dengan baik tanpa ada 

pertentangan, namun kenyataannya sifat-sifat salat dan haji Nabi sangat banyak 

dan beragam, sehingga para fukaha yang datang setelahnya ada yang memahami 

satu tindakan Nabi dalam salat atau haji mengindikasikan wajib, dan sebagian lain 

memandangnya hal yang sunah.124  

5) Istyira>k (adanya multimakna pada suatu lafaz) 

Apabila ditinjau dari penunjukannya terhadap makna, maka lafaz-lafaz 

dalam bahasa Arab memiliki jenis-jenis yang banyak dan beragam, di antara jenis 

ini adalah adanya lafaz musytarak atau lafaz yang memiliki makna lebih dari satu, 

seperti kata ‘ain “ ي   ع   ” yang berarti mata, hamba sahaya, sesuatu yang terpilih, 

emas murni, zat tertentu, dan sebagainya atau lafaz quru’  ( رءق   ) yang berarti suci 

dan haid. Selain isim (kata benda), lafaz musytarak dapat juga terjadi pada fi’il 

(kata kerja), misalnya kata “ ىض  ق   ” yang dapat diartikan hakama (حكم)  atau 

menghukum, amrum wa hatmun (أمر و حتم)  atau mewajibkan, dan a’lama (أعلم)  
yang bermakna memberitahukan dan sejumlah makna lainnya. Ketiga lafaz ini 

terdapat dalam firman Allah swt. QS. al-Nisa/4: 65, QS. al-Isra/17: 23 dan QS. al-

Isra/17: 4. Demikian juga lafaz musytarak dapat pula terjadi pada huruf, seperti 

huruf ba yang dapat bermakna al-sabab (menunjukkan sebab), al-mus}a>h}abah 

(bersama dan menyertai), al-ils}a>q (melekat), al-tabi>d} (sebagian), dan makna-

makna lainnya.  

 

124Ali al-Khafi>f, Asba>b Ikhtila>f al-Ulama>’ (Kairo, Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.), h. 101-103 
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Sebagian ulama menjadikan jenis sebab ini bagian dari perbedaan dalam 

memahami dan menafsirkan suatu nas al-Qur’an dan sunah, karena pada dasarnya 

perbedaan mujtahid dalam memahami dan menafsirkan lafaz musytarak (ganda) 

akan berakibat adanya perbedaan hukum yang akan dihasilkan.  

6) Ta’a>rud} al-Adillah (Pertentangan di antara beberapa dalil) 

Di antara sebab ikhtilaf di antara ulama adalah adanya sejumlah nas yang 

tampaknya saling bertentangan. Dikatakan tampaknya saling bertentangan, karena 

jika direnungkan pada hakikatnya dalil-dalil tersebut tidaklah saling bertentangan 

sebab semuanya datang dari sumber yang satu yaitu Allah swt. baik yang 

termaktub dalam al-Qur’an ataupun yang terkandung dalam sunah-sunah 

Rasulullah saw. Allah swt. menegaskan dalam firman-Nya QS. al-Nisa/4: 82, yang 

berbunyi:  

اً  ا ف لَ   فاً ك ث يْ  ت لَ  بَـّر و ن  ال ق ر اٰن  َۗ و ل و  ك ان  م ن  ع ن د  غ يْ   اللّٰ   ل و ج د و ا ف ي ه  اخ  ي ـت د   
Terjemahnya:  

Tidakkah mereka menadaburi Al-Qur’an? Seandainya (Al-Qur’an) itu 
tidak datang dari sisi Allah, tentulah mereka menemukan banyak 
pertentangan di dalamnya.125 

Berikut ini akan dikemukakan contoh yang berkaitan dengan ta’arud al-

adillah (kontradiksi antara nas), misalnya pernyataan sebagaian ulama tentang 

batal tidaknya wudu ketika menyentuh zakar (alat kelamin). Mazhab Syafi’i, 

Hambali, Ishaq, dan pendapat Malik yang populer mengatakan bahwa wudunya 

batal. Nas yang dijadikan landasan adalah hadis yang diriwayatkan Busrah binti 

Safwa>n, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:  

 م ن   م سَّ  ذ ك ر ه  ف لَ   ي ص ل  ي، ح تَّ ي ـتـ و ضَّأ  . )رواه النسائي(126
Artinya:  

 

125Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 91. 

126Ah{mad ibn Syu’aib, Sunan al-Nasa>’i (Cet. I; Syria: Resalah Publishers, 2015), h. 214. 
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Barangsiapa yang menyentuh alat kelaminnya, maka janganlah melakukan 
salat sampai ia berwudu. (HR. al-Nasa>’i) 

Sahabat yang mengikuti petunjuk hadis tersebut adalah Umar, Abdullah 

ibn Umar, Abu> Hurairah, Ibnu Abba>s, ‘A<<isyah, dan Sa’ad ibn Abi Waqqa>s}. 

Sementara imam Abu Hanifah dan beberapa pengikutnya cenderung berpendapat 

seorang yang menyentuh kemaluannya tidak membatalkan wudu. Landasan yang 

mereka pegang ialah hadis yang diriwayatkan Talqu ibn Ali, sebagaimana ketika 

Rasulullah saw ditanya: 

: و ه ل  ه و  إ لَّْ م ض غ ة   ة ؟ ق ال  يٰ  ر س ول  الل ، م ا ت ـر ى فِ  ر ج لٍ م سَّ ذ ك ر ه  فِ  الصَّلَ 
 م ن ك   -   أ و   ب ض ع ة  م ن ك  . )رواه النسائي( 127

Artinya:  

Wahai Rasulullah, apa pendapatmu terhadap seseorang yang menyentuh 
alat kelaminnya dalam salat. Maka Rasulullah saw. berkata: tiadalah ia 
kecuali bagian daging darimu. (HR. al-Nasa>’i). 

Di antara sahabat yang mengikuti petunjuk hadis kedua ini, ialah Ali, Umar 

dan Ibnu Mas’ud. Setiap kedua kelompok yang berselisih ini masing-masing 

memiliki metode dan alasan untuk menguatkan hujjahnya. Meskipun banyak 

terjadi pertentangan di antara dalil yang ada, namun ulama telah merumuskan 

berbagai solusi untuk memecahkan problematika hukum yang diperselisihkan, 

baik melalui jalan al-jam’u (kompromi), al-tarjih (menguatkan salah satu dalil) 

ataupun berbagai pendekatan lainnya.  

7) Tidak ditemukannya nas (dalil) pada suatu masalah. 

Setelahnya wafatnya Rasulullah saw. maka secara otomatis wahyu dari 

Allah swt. terputus. Namun kenyataannya, berbagai masalah justru banyak 

bermunculan yang mana ketentuannya tidak disebutkan secara tegas dalam nas al-

Qur’an dan sunah. Pemicunya ialah karena teks-teks al-Qur’an yang ada dalam 

mushaf jumlahnya terbatas, sedangkan beragam masalah baru semakin banyak dan 

 

127Ah{mad ibn Syu’aib, Sunan al-Nasa>’i, h. 159-160. 
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kompleks. Terkadang sebagian dari kalangan ulama atau mujtahid memiliki 

kesimpulan hukum yang sama, dan tidak jarang juga ditemukan ketentuan hukum 

yang berbeda. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya berbagai perbedaan dalam 

menyelesaikan kasus hukum, karena suatu masalah yang tidak dibahas 

ketentuannya dalam nas al-Qur’an dan sunah. Peristiwa ini pernah terjadi pada 

masa sahabat Abu Bakr al-Siddiq, kala itu beliau mengumpulkan fukaha dari 

kalangan sahabat untuk mendiskusikan perihal kasus hukum baru yang belum 

pernah terjadi, maka setiap sahabat mengemukakan pendapatnya, yang pada 

akhirnya keputusan hukum terkadang dilakukan dengan metode qiya>s (analogi), 

maslahat ataupun lainnya.  

8) Perbedaan dalam penggunaan kaidah-kaidah usul fikih. 

Sebab terakhir ini telah disepakati oleh pakar ilmu bahwa para ulama 

mujtahid berbeda pendapat tentang kehujjahan sebagian sumber-sumber hukum 

dan Usul Ijtihadiyah. Seperti penetapan imam Malik atas keabsahan berhujjah 

dengan amal penduduk Madinah tanpa adanya dukungan dari imam-imam yang 

lain, demikian halnya dengan ulama Hanafi yang tidak mengamalkan mafhu>m 

mukha>lafah, padahal mayoritas ulama mengamalkannya. Ulama Hanafi juga 

menentang kemungkinan mengartikan yang umum sebagai khusus dan 

mengartikan yang mutlak (bebas) sebagai muqayyad (terikat), juga mengambil 

amalan rawi bila ia mengamalkan kebalikan dari yang diriwayatkannya dan lain 

sebagainya.128 Faktor ikhtilaf yang ini termasuk faktor yang cukup penting 

terhadap munculnya beragam perbedaan dalam masalah furu’ (cabang).129 

Penyebutan sebab-sebab ikhtilaf yang telah disebutkan di atas menjadi 

delapan jenis, bukanlah sebagai pembatasan. Karena banyak dari kalangan ulama 

 

128Minhajuddin, Posisi Fiqh Muqaran; Fiqh Perbandingan dalam Menyelesaikan Masalah 

Iktilafiyyah, h. 54.  

129Must{afa> Sa’i>d al-Khan, As\ar al-Ikhtila>f fi> al-Qawa>id al-Us}u>liyah fi> Ikhtila>f al-Fuqaha>, 

h. 31-107. 
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yang telah mengidentifikasi dan menyusun dalam karyanya berbagai faktor-faktor 

ikhtilaf yang ditinjau dari aspek dan sudut yang berbeda. Bahkan mungkin sebab-

sebab yang melatarbelakangi sebuah perbedaan akan semakin banyak seiring 

dengan munculnya kasus-kasus hukum baru yang semakin kompleks pada situasi 

dan ruang yang berbeda.
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BAB III 

IBNU RUSYD DAN KITAB BIDAYAH AL-MUJTAHID 

A. Tokoh Ibnu Rusyd 

1. Riwayat Hidup Ibnu Rusyd 

Ibnu Rusyd atau biasa dikenal dengan Ibnu Rusyd al-H}afi>d (cucu)  memiliki 

nama lengkap Muhammad ibn Ahmad bin Muhammad ibn Ahmad ibn Ahmad ibn 

Rusyd. Ia berasal dari Cordoba (Qurt{uba) dan seorang qa>d{i (hakim pengadilan) di 

sana yang kemudian populer dengan kunyah (julukan) Abu> al-Wali>d.1 Ibnu Rusyd 

juga merupakan seorang filsuf di zamannya yang lahir satu bulan sebelum 

kakeknya wafat pada tahun 520 H.2Ketika itu, kota kelahiran Ibnu Rusyd Qordoba 

merupakan wilayah kekuasaan Dinasti Murabithun.3 

Nama dan kunyah Ibnu Rusyd memiliki kemiripan dengan kakeknya yaitu 

Abu> al-Wali>d Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd. Sehingga untuk membedakan 

antara keduanya sang kakek dipanggil dengan sebutan Ibnu Rusyd al-jadd yang 

bermakna kakek dan sang cucu dipanggil dengan sebutan Ibnu Rusyd al-hafid yang 

berarti cucu.4  

Di dunia Barat ia disebut dengan “Averroes”. Menurut Sirajuddin Zar, 

sebutan ini sebenarnya lebih pantas untuk kakeknya, karena sebutan ini adalah 

akibat terjadinya meatamorfosis Yahudi-Spanyol-Latin. Kata Arab Ibnu oleh 

orang Yahudi diucapkan seperti kata Ibrani Aben, sedangkan dalam standar Latin 

Rusyd menjadi Rochd. Dengan demikian, nama Ibnu Rusyd menjadi Aben Rochd, 

 

1Ibnu Farh{u>n al-Ma>liki, al-Di>ba>j al-Muz\hab fi> Ma’rifati A’ya>n ‘Ulama> al-Maz\hab (Kairo; 

Dar al-Turas, t.th.), h. 257. 

2Al-Z{ahabi>, Siya>r A’la>m al-Nubala>, Juz 21 (Cet. II; Syria: Resalah Publishers, 2014), h. 

307. 

3https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%

AF (23 Agustus 2022) 

4Ahmad Ridlo SU, Ibnu Rusyd Api Islam dari Andalusia (Cet. I; Sociality: Yogyakarta, 

2017), h. 4. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AF
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maka melalui asimilasi huruf-huruf konsonan dan penambahan sisipan sehingga 

akhirnya menjadi Averroes.5 

Ibnu Rusyd termasuk keturunan dari keluarga yang terpandang di negeri 

Andalusia (Spanyol), ayah dan kakeknya pernah menjadi hakim pengadilan (qa>d{i) 

di daerah ini, jabatan yang kemudian hari juga dipegang oleh Ibnu Rusyd atas 

pertimbangan penguasa Dinasti Muwahhidun Abu> Ya’qu>b Yu>suf ibn Abd al-

Mu’mi>n ibn Ali> tahun 568 H atau dua tahun setelah menjabat hakim di Sevilla 

(Isybiliyah).6   

Kakeknya (Ibnu Rusyd al-Jadd) mempunyai fatwa-fatwa tertulis yang 

sampai saat ini masih tersimpan di perpustakaan Paris. Hal ini mencerminkan 

ketajaman otak sang kakek yang kemudian diwarisi oleh sang cucu yaitu Ibnu 

Rusyd. Tradisi keagamaan Ibnu Rusyd mengikuti didikan dan kebiasaan ayah dan 

kakeknya. Mengingat kakek dan ayahnya mengikuti dan mendalami fikih Ma>liki 

dan secara teologi mengikuti pola pikir al-Asy’ari, maka secara alami ia 

mempelajarinya dari sang ayah. Kemudian ia juga meriwayatkan hadis dan 

menghafal kitab al-Muwat{t{ha’.7 

Ibnu Rusyd adalah seorang sosok yang suka hidup sederhana dan bersahaja 

tanpa memperdulikan tentang pakaian dan harta benda. Walaupun begitu sifatnya 

sangat pemurah sekalipun kepada orang-orang yang pernah memusuhi atau 

menghina dirinya. Selain itu beliau juga terkenal figur yang sangat rendah hati 

terutama kepada orang-orang miskin.8 

 

5Ahmad Ridlo SU, Ibnu Rusyd Api Islam dari Andalusia, h. 4-5. 

6Hama>di> al-‘Abi >di>, Ibnu Rusyd wa ‘Ulu >m al-Syari>’ah al-Isla>miyah, (Cet. I; Damaskus: 

Dar Wahyu al-Qalam, 2014), h. 9. 

7Fahruddin Ali Sabri, “Ibnu Rusyd dan Metode Ijtihadnya dalam Kitab Bidayat Al-

Mujtahid”, Jurnal al-Ihkam 5, no. 2 (2010): h.186. 

8A. Heris Hermawan dan Yaya Sunarnya, Filsafat Islam (Cet. I; CV. Insan Mandiri: 

Bandung, 2011), h.141. 
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 Bidang kajian keilmuan yang pertama kali ditekuninya adalah ilmu fikih 

dan usul fikih, lalu mempelajari ilmu kalam dan berlanjut mendalami filsafat serta 

ilmu kedokteran. Diantara guru-gurunya yang masyhur pada bidang kajian fikih 

adalah Abu> al-Qas>im ibn Basykawa>l dan Abu> Marwa>n ibn Masarrah, bidang 

filsafat belajar dari Abu> Ja’far Ha>run dan ilmu kedokteran ia mengambil dari Abu> 

Marwa>n Abd al-Ma>lik ibn Jaryul, dan lain sebagainya.9 

Dalam perjalanan hidupnya, para ahli sejarah menulis bahwa Ibnu Rusyd 

termasuk orang yang dekat dengan penguasa saat itu. Pada tahun 1153 M/548 H. 

ia dipanggil oleh Khalifah Abd al-Mu’mi>n ke Marrakesh (Ibukota Dinasti 

Muwahhidin) dengan maksud untuk meminta petunjuk dan sumbangan pemikiran 

pada sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga keilmuan yang sedang dibangun di 

sana. Tetapi pada tahun itu pula ia kembali ke Cordoba dan memberi kuliah selama 

10 tahun di berbagai fakultas. 

Setelah Khalifah Abd al-Mu’mi>n wafat pada tahun 1185 M/558 H dan 

digantikan oleh puteranya Abu> Ya’qu>b Yu>suf ibn Abd al-Mu’mi>n, ia 

diperkenalkan oleh Ibn T{ufail (w. 1185 M/581 M.) kepada penguasa ketiga dari 

Dinasti Muwahhidun tersebut. Karena Ibnu T{ufail adalah orang yang dekat dengan 

penguasa, maka Ibnu Rusyd segera mendapat kepercayaan dan sekaligus 

dipersiapkan sebagai pengganti Ibnu T{ufail. Kepercayaan Khalifah Abu> Ya’qu>b 

Yu>suf ini terbukti dengan pengangkatan Ibnu Rusyd sebagai hakim di Sevilla pada 

tahun 1169 M/565 M.10 

 Pada tahun 1171 M (567 H) Ibnu Rusyd kembali ke Cordoba dan menjadi 

hakim di sana. Di sela kesibukanya sebagai hakim agung, ia aktif menulis di 

Daulah Muwahhidun. Tulisan-tulisan itu bisa dijumpai di Marrakesh, Sevilla dan 

 

9Hama>di al-‘Abi >di>, Ibnu Rusyd wa ‘Ulu >m al-Syari>’ah al-Isla>miyah, h. 9. 

10Fathurrahman Azhari, “Metode Istinbath Hukum Ibn Rusyd dalam Kitab beirut al-

Mujtahid”, Jurnal Tashwir 3, no. 8 (2015): h. 355. 
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di Cordoba. Fakta ini menunjukkan berbagai tafsirnya terhadap karya-karya 

Aristoteles mengenai nama-nama negara. Tahun 1178 M (574 H) Ibnu Rusyd 

menulis sebagian karyanya yang bernama “Fi> al-Jirm as-Sama>wi>” di Marrakesh. 

Lalu tahun 1179 M (575 H) ia juga menyelesaikan salah satu karyanya tentang 

ilmu kalam di Sevilla.11 

 Buku-buku yang dikarang oleh Ibnu Rusyd jumlahnya sangat banyak dari 

berbagai disiplin ilmu: Filsafat, Kedokteran, Politik, Fikih, dan masalah-masalah 

agama. Sebagian dari karya-karyanya banyak yang hilang dan ada juga yang 

dibakar. Makanya para ahli sejarah berbeda pendapat akan jumlah buku-buku hasil 

karyanya. Menurut Ernest Renan, karya Ibnu Rusyd cukup banyak hingga 

mencapai sekitar 78 karya, yang ditulis dalam berbagai bidang. Ibnu Farh{u>n 

menyatakan bahwa Ibnu Rusyd meninggalkan tidak kurang 60 karya, kemudian 

juga al-Zarkali> menyatakan bahwa Ibnu Rusyd meninggalkan tidak kurang dari 50 

karya dan al-Z{ahabi> menyatakan bahwa keseluruhan karya Ibnu Rusyd adalah 

tidak kurang dari sepuluh ribu lembar, dari berbagai disiplin ilmu: filsafat, 

kedokteran, politik, fikih, dan masalah-masalah agama. 

Kebesaran dan kejeniusan Ibnu Rusyd tampak pada tulisan-tulisannya. 

Dalam berbagai karangannya ia selalu membagi pembahasannya ke dalam tiga 

bentuk, yaitu komentar, kritik, dan pendapat. Ia adalah seorang komentator 

sekaligus kritikus ulung. Ulasannya terhadap karya-karya filsuf besar terdahulu 

banyak sekali, antara lain ulasannya terhadap karya-karya Aristoteles. Secara 

resmi, Ibnu Rusyd memang diminta oleh Amir Abu> Ya’qu>b Yu>suf untuk menulis 

komentar atas berbagai karya Aristoteles, di mana untuk setiap buku dia membuat 

tiga kategori komentar, yaitu ringkasan (jami’), komentar singkat (talkhi>s{), dan 

 

11M. Khoirul Hadi al-Asy’ari, “Qiyas dalam Pandangan Ibnu Rusyd dan Relevansinya 

dengan KHI di Indonesia”, Jurnal al-Ahwal 8, no. 1 (2015): h. 4. 
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komentar detail (syarah{ atau tafsir). Yang terakhir disiapkan untuk mahasiswa 

tingkat tinggi.  

Dalam ulasannya tersebut, ia tidak semata-mata memberi komentar 

terhadap filsafat Aristoteles, tetapi juga menambahkan pandangan-pandangan 

filosofisnya sendiri, suatu hal yang belum pernah dilakukan oleh filsuf semasa 

maupun sebelumnya. Kritik dan komentarnya itulah yang mengantarkannya 

menjadi terkenal di daratan Eropa. Berbagai ulasannya terhadap filsafat 

Aristoteles berpengaruh besar pada kalangan ilmuwan Eropa, sehingga muncul di 

sana suatu aliran yang dinisbahkan kepada namanya, Averroisme. Selain itu, ia 

juga banyak mengomentari beberapa buku karangan Plato, Iskandar Aphrodisias, 

Plotinos, Galenos,12 termasuk karya-karya filsuf muslim pendahulunya, seperti al-

Fara>bi>, Ibnu Sina, Ibnu Ba>jjah, dan al-Gaza>li>. Komentar-komentarnya itu banyak 

diterjemahkan oleh para ilmuwan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani.13 

Pada tahun 1182 M (578 H) Khalifah Abu> Ya’qu>b Yu>suf mengundangnya 

ke Marrakesh dan menunjuknya secara langsung untuk menggantikan posisi Ibnu 

T{ufail yang telah lanjut usia sebagai dokter pribadinya, dan pada tahun yang sama 

Ibnu Rusyd juga diangkat dan memangku jabatan barunya sebagai ketua 

Mahkamah Agung (qa>d{i al-qud{a>) di kota Cordoba. 

Tidak lama setelah pengangkatan Ibnu Rusyd sebagai Ketua Mahkamah 

Agung, Khalifah Abu> Ya’qu>b Yu>suf wafat (1184 M/580 H) dan digantikan oleh 

puteranya Abu> Yusu>f Ya’qu>b al-Mans{u>r Billa>h. Kedudukan Ibnu Rusyd di sisi 

Khalifah keempat Dinasti Muwahhidun ini semakin tinggi, sehingga menimbulkan 

kecemburuan dari pihak lain, terutama para fukaha. Kondisi ini yang akhirnya 

 

12Widyastini, Filsafat Islam Abad Tengah Modern Kontemporer, (Cet. I; yogyakarta: 

Kepel Press, 2008), h. 102. 

13Mohamad Thoyyib Madani, “Ibnu Rusyd dan Kontribusi Pemikirannya Terhadap 

Perkembangan Ilmu Fiqih”, Jurnal Kabilah 2, no. 1 (2017): h. 44-45. 
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membawa fitnah dan kecaman terhadap Ibnu Rusyd, sehingga ia pun disingkirkan 

ke Lucena pada tahun 1195 M/593 H.14 

Mengenai sebab-sebab terjadinya hukuman pengasingan Ibnu Rusyd oleh 

Khalifah Abu> Yu>suf Ya’qu>b al-Mans{u>r ini, sebagaimana dikemukakan oleh Zainal 

Abidin Ahmad. Pertama, Ibnu Rusyd menulis kitab-kitab filsafat dan falak, serta 

menafsirkan buku-buku Aristoteles dan membuat ringkasan. Kitab-kitab tulisan 

Ibnu Rusyd ini dianggap bertentangan dengan syariat Islam oleh para fukaha pada 

saat itu, sehingga mereka menuduh Ibnu Rusyd sebagai orang kafir. Kedua, Ibnu 

Rusyd dituduh tidak mempercayai keberadaan kaum ‘A>d dan tidak percaya pula 

bahwa mereka ditumpas dengan angin topan, jika seperti itu, berarti Ibnu Rusyd 

dituduh mengingkari al-Qur’an. Ketiga, Ibnu Rusyd menulis kitab “al-H{ayawa>n” 

dan menyebut jenis-jenis binatang. Ketika menulis jerapah dia berkata   الزَّر اف ة    ر أ ي ت
ب ر  Ketika tulisan itu dilihat .(aku melihat Jerapah di dekat raja Barbar) ع ن د  م ل ك البِ 

oleh Khalifah Ya’qu>b al-Mans{u>r dia tersinggung, kemudian dikonfirmasikan 

kepada Ibnu Rusyd. Dalam hal ini Ibnu Rusyd meluruskan bahwa tulisan itu bukan  

ب ر  .kesalahan ada pada pihak pembaca ,(raja dua daratan) البَِّي نم ل ك     tetapi م ل ك  البِ 

Meskipun demikian, pembelaan Ibnu Rusyd ini tidak merubah keputusan Khalifah 

untuk menghukumnya. Keempat, Ibnu Rusyd memanggil Khalifah dengan sebutan 

“Ya akhi”. Sebutan itu suatu perkataan yang sama sekali tidak mengandung 

penghormatan kepada khalifah, bahkan sebaliknya bertendensi menganggap 

enteng kepada Khalifah.15 

Terlepas dari sebab-sebab Mih{nah yang menimpa Ibnu Rusyd, namun yang 

jelas para fukaha (ulama) begitu dominan pada masanya, sehingga tak heran jika 

pada akhirnya pemikiran yang bersifat filosofis dilarang dipelajari dan karya-karya 

 

14Fathurrahman Azhari, “Metode Istinbath Hukum Ibn Rusyd dalam Kitab Bidayah al-

Mujtahid”, Jurnal Tashwir 3, no. 8 (2015): h. 355.356. 

15Fathurrahman Azhari, “Metode Istinbath Hukum Ibn Rusyd dalam Kitab Bidayah al-

Mujtahid”, Jurnal Tashwir 3, no. 8 (2015): h. 356. 
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tentang filsafat pun dimusnahkan. Realitas ini ditunjang oleh pengakuan Ibnu 

Rusyd sendiri ketika pertama kali mempelajari filsafat, di mana ia ingin 

menciptakan suatu alur pemikiran bebas yang tidak terikat oleh suatu mazhab.16 

Akibat dari fitnah tersebut, Ibnu Rusyd tidak saja dihukum dengan 

pengasingan, tetapi juga sejumlah karyanya dibakar kecuali karya-karyanya di 

bidang kedokteran, matematika, dan astronomi. Ia diasingkan ke Lucena, sebuah 

kota kecil di selatan Cordoba yang mayoritas penduduknya adalah orang Yahudi. 

Pembuangan ini mempunyai dua makna penghinaan terhadap dirinya. Pertama, ia 

dibuang karena kasus pelecehan agama dan ia dibuang di tengah-tengah orang 

Yahudi yang oleh Islam dianggap rendah, atau kedua, ia menjadi bahan ejekan 

yang digambarkan sebagai mutafalsif dan mutazandiq.17 

Untunglah masa getir yang dialami Ibnu Rusyd ini tidak berlangsung lama 

(satu tahun), karena saat itu ada orang-orang yang menganggap Ibnu Rusyd tidak 

bersalah. Merekalah yang membujuk dan meyakinkan Khalifah al-Mans{u>r bahwa 

tuduhan yang disematkan pada Ibnu Rusyd tidaklah benar. Sehingga pada tahun 

1197 M, Khalifah mengabulkan permintaan tersebut dan mencabut hukumannya 

serta posisi Ibnu Rusyd direhabilitasi kembali. Tidak lama menikmati udara bebas, 

akhirnya Ibnu Rusyd menghembuskan nafas terakhirnya di Marrakesh.18  

 Ibnu Rusyd wafat pada usianya yang ke 75 tahun bertepatan dengan 

tanggal 9 Safar 595 H/10 Desember 1198 M di Marrakesh. Mulanya Ibnu Rusyd 

dimakamkan di luar batas desa dekat pintu Thaghzout, kemudian selang 3 bulan 

jasadnya dipindah ke Cordoba (Qurt}uba) dengan menggunakan unta, sisi satu unta 

untuk membawa jenazah Ibnu Rusyd dan sisi lainnya membawa karya-karyanya. 

 

16M. Khoirul Hadi al-Asy’ari, “Qiyas dalam Pandangan Ibnu Rusyd dan Relevansinya 

dengan KHI di Indonesia”, Jurnal al-Ahwal 8, no. 1 (2015): h. 6. 

17Ahmad Ridlo SU, Ibnu Rusyd Api Islam dari Andalusia, h. 41.  

18Ahmad Ridlo SU, Ibnu Rusyd Api Islam dari Andalusia, h. 42. 
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Di Cordoba beliau dimakamkan bersama leluhurnya di taman makam Abu al-

‘Abba>s tepatnya berada di perbatasan kota Cordoba. Saat pemakamannya di 

Marrakesh, turut juga hadir Ibnu ‘Arabi> seorang sufi dan filsuf sekaligus teman 

karib Ibnu Rusyd di masa mudanya.19  

2. Guru dan Murid Ibnu Rusyd 

Ibnu Rusyd merupakan tokoh intelektual muslim yang memiliki perhatian 

yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Hal inilah yang membuatnya 

banyak mendalami berbagai disiplin ilmu agama maupun umum dari banyak tokoh 

dan ulama. Di antara guru-guru Ibnu Rusyd yang pernah tercatat dalam sejarah, 

adalah:   

a. Ayahnya Abu> al-Qa>sim (Ahmad ibn Muhammad) adalah guru dan teladan 

pertama Ibnu Rusyd, ia pernah menghapal kitab al-Muwat}t}ha’ sambil disimak 

oleh ayahnya. 

b. Abu> al-Qa>sim ibn Basykuwa>l 

c. Abu> Marwa>n ibn Masarrah 

d. Abu> Bakar ibn Samh{u>n 

e. Abu> Ja’far ibn Abd al-Azi>z 

f. Abu> Abdulla>h al-Maza>ri, dari ulama-ulama ini Ibnu Rusyd mendalami ilmu 

fikih. 

g. Ab>u Marwa>n ibn Juryu>l al-Balansi>, darinya beliau mengambil ilmu 

kedokteran.20 Al-Z{ahabi> dalam kitabnya Siy>ar A’la>m al-Nubala> menulis Abu> 

Marwa>n ibn Jazbu>l. 

h. Al-Ha>fiz{ Abu> Muhammad ibn Rizq, berguru darinya  ilmu fikih, dan 

 

19Hama>di al-‘Abi >d>i, Ibnu Rusyd wa ‘Ulu >m al-Syari>’ah al-Isla>miyah, h. 18. 

20Ibnu al-A<ba>r, al-Takmilah li Kita>b al-S}ilah, Juz 2 (Cet. I; Tunisia: Dar al-Garb al-Islami, 

2011) h. 247-248. 
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i. Abu Ja’far ibn Ha>ru>n, darinya mengambil ilmu kedokteran.21 

j. Ibnu T{ufail dan Ibnu Ba>jah, dari kedua sosok ini Ibnu Rusyd terpengaruh 

terhadap ilmu filsafat.22  

Adapun murid-murid yang pernah berguru dan mengambil riwayat ilmu 

dari Ibnu Rusyd, diantaranya ialah: 

a. Anaknya sendiri yang bernama Ah{mad (w. 622 H)23 

b. Abu> Muhammad ibn H{autilla>h 

c. Abu> al-H{asan Sahl ibn Ma>lik 

d. Abu> al-Rabi>’ ibn Sa>lim 

e. Abu> Bakar ibn Jahwar 

f. Abu al-Qasim ibn al-T{ailasa>n.24 

g. Al-Usta>z\ Abu> Bakar ibn Yahya> al-Qurt{ubi> 

h. Abu Ja’far Ah{mad ibn Sa>biq25 

3. Karya-karya Ilmiah Ibnu Rusyd 

Ibnu al-A>ba>r mengatakan bahwa Ibnu Rusyd sejak masa kecilnya memiliki 

perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Dikisahkan semenjak dia 

mulai berakal (masa balig) hampir semua hidupnya ia pergunakan untuk belajar 

dan membaca, kecuali pada malam ayahnya meninggal dan ketika malam 

pernikahannya. Hal tersebut menjadikan Ibnu Rusyd meninggalkan banyak karya 

tulis ilmiah bahkan hingga mencapai 10.000 lembar.26Karangannya meliputi 

 

21 Al-Z\ahabi>, Siya>r A’la>m al-Nubala>, Juz 21, h. 308. 

22https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8

%AF (23 Agustus 2022) 

23S}a>lih ibn Ali> ibn Ah}mad al-Syamra>ni, al-Aqwa>l al-Syaz\z\ah fi> Bida>yah al-Mujtahid li 
Ibnu Rusyd (Cet. II; Riyadh: Dar al-Minhaj, 1428 H), h. 23. 

24 Ibnu Al-A>ba>r, al-Takmilah li Kita>b al-S}ilah, Juz 2, h. 249. 

25Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dar al-

Kutub al-Islamiyah, 1996), h. 308. 

26Ibnu al-A<ba>r, al-Takmilah li Kita>b al-S}ilah, Juz 2, h. 248. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AF
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berbagai cabang keilmuan seperti fikih, usul, kedokteran, bahasa, filsafat, mantik, 

astronomi, dan sebagainya.  

Untuk mengetahui jumlah karya Ibnu Rusyd, Ernest Renan telah 

melakukan penelitian di Perpustakaan Escorial Madrid Spanyol. Di perpustakaan 

tersebut ditemukan pula berbagai manuskrip berbahasa Arab yang memuat karya-

karya Ibnu Sina, al-Fara>bi>, dan Ibnu Rusyd sendiri. Secara keseluruhan, seperti 

yang dikatakan Renan, jumlah karya Ibnu Rusyd ada 78 buah. Renan memerinci 

semua judul buku Ibnu Rusyd kecuali 11 buah yang tidak disebutkan. Adapun 

rincian karya-karya dan tulisan Ibnu Rusyd, ialah sebagai berikut: 

1) Bidang filsafat, ada 28 buah. 

a) Taha>fut al-Taha>fut (kerancuan dalam kerancuan) berisi tanggapan terhadap 

buku al-Gazali yang berjudul Tahafu>t al-Fala>sifah (kerancuan para filsuf). 

b) Jauhar al-Ajra>m al-Sama>wiyah/Tarki>b al-Ajra>m al-Sama>wiyah (struktur 

benda-benda langit). 

c) Ittis{a>l al-‘Aql al-Mufa>riq bi al-Insa>n, 2 jilid (komunikasi akal yang 

membedakan dengan manusia). 

d) Kita>b fi> al-Fahs{ Hal Yumkin al-‘Aqla allaz\i> fi>na>, wa huwa al-Musamma> bi al-

Hayu>lani>, an ya’qila al-S}uwar al-Mufa>raqah bi Ukhratin au la yumkin, wa 

huwa al-Mat{lu>b allaz\i> ka>na Aristo wa’adana> bi al-Fahs{ ‘Anhu fi> kita>b al-Nafs 

atau dengan sebutan lain (kita>b fi> al-‘Aqli al-Hayu>lan>i> au fi> imka>n al-Ittis{a>l). 

e) Syarah Risalah “Ittis{a>l al-‘Aql bi al-Insa>n” (komentar terhadap hubungan akal 

dengan manusia) karya Ibnu Ba>jah.\ 

f) Masa>il fi> Mukhtalif Aqsa>m al-Mant{iq  

g) Al-Qiya>s al-Syarti> 

h) Kita>b al-Masa>il al-Burha>niyah (masalah-masalah argumentatif). 

i) Khula>s{ah al-Mant{iq (ringkasan ilmu logika). 

j) Muqaddimah al-Falsafah (pengantar ilmu filsafat). 
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k) Jawa>mi’ Siya>sah Afla>thon 

l) Maqa>lah fi> al-Ta’ri>f bi Jihah Naz{hr al-Fara>bi> fi> Sina>’ah al-Mant{iq wa Naz{hr 

Aristho Fi>ha (mengenal visi Farabi dan Aristoteles tentang kreasi logika). 

m) Syuru>h{ Kas\i>rah ‘ala> al-Fara>bi> fi> Masa>il al-Mant}iq li Aristho  

n) Kitab fi>ma Kha>lafa Abu> Nas{r li Aristho fi> Kita>b al-Burha>n min Tarti>bihi wa 

Qawa>ni>n al-Bara>hi>n wa al-H{udu>d 

o) Maqa>lah fi> Radd ‘ala> Ibn Si>na fi> Taqsi>mihi al-Mauju>dat ila> Mumkin ‘ala> al-

It{la>q wa Mumkin bi Z{atihi wa ila> wa>jib bi Gairihi wa Wa>jib bi Z{a>tihi.  

p) Syarah{ al-Ila>hiyat al-Ausa>t{ li Nicolas 

q) Risa>lah fi> Hal Ya’lam Allah al-Juziyya>t (risalah apakah Allah mengetahui hal 

teknis/juz’i) 

r) Maqa>lah fi> Wuju>d al-Sarmadi> wa al-Wuju>d al-Zama>ni> (makalah tentang 

eksistensi implisit dan eksistensi waktu). 

s) Kitab fi> al-Fahs{ ‘an Masa>il Waqa’at fi> al-‘Ilm al-Ila>hi> fi> Kita>b al-Syifa> li Ibn 

Si>na (pemeriksaan masalah yang berada dalam ilmu ketuhanan dalam kitab al-

Syifa> karya Ibnu Sina). 

t) Maqa>lah fi> Faskh Syubhah man I’tarad{a ‘ala> al-Ha>kim wa Burha>nihi fi> Wuju>d 

al-Maddah al-Aula> wa Tabyi>ni Anna Burha>n Aristho huwa al-Haq al-Mubi>n. 

u) Masalah fi> al-Zama>n 

v) Masa>il fi> al-H{ikmah 

w) Maqa>lah fi> al-‘Aql wa al-Ma’qu>l 

x) Syarah{ Maqa>lah al-Iskandar al-Afrudisa (Alexander of Aphrodisias) fi> al-‘Aql 

y) Masa>il fi> ‘Ilm al-Nafs Suila ‘anha fa Aja>ba Fi>ha 

z) Kitaba>ni fi> ‘Ilm al-Nafs (dua kitab tentang psikologi/ilmu jiwa) dan Masa>il fi> 

al-Sama>’ wa al-‘A<lam 

2) Bidang Ilmu Kalam, ada 5 buah. 
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a) Fas{l al-Maqa>l fi>ma> Baina al-H{ikmah wa al-Syari>’ah min al-Ittis}a>l (uraian tentang 

hubungan filsafat dan syari’ah) 

b) Maqa>lah fi> ma> Ya’taqiduhu al-Massya>’un wa ma> Ya’taqiduhu al-Mutakallimu>n 

min Ahli Millatina> fi> Kaifiyah Wuju>d al-‘A<lam 

c) Kita>.b al-Mana>hij fi> Us{ul al-Di>n (kitab metode-metode dalam pembahasan dasar-

dasar agama). 

d) Syarah{ ‘Aqi>dah al-Ima>m al-Mahdi> (penjelasan tentang akidah imam Mahdi). 

e) Mana>hij al-Adillah fi> ‘Aqa>id al-Millah (beberapa metode argumentatif dalam 

keyakinan agama-agama).27 

3) Bidang Ilmu Fikih, ada 8 buah. 

a) Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id (kitab yang akan menjadi obejk 

kajian pada penelitian ini). 

b) Mukhtas}ar al-Mustas}fa> fi> al-Us}u>l li al-Gaza>li> (ringkasan dari kitab usul fikih 

al-Mustas}hfa>, karya al-Gaza>li>). 

c) Al-Tanbi>h ila> al-Khata’ fi> al-Mutu>n (peringatan kesalahan pada matan). 

d) Al-Da’a>wa (gugatan-gugatan perkara) 

e) Al-Dars al-Ka>mil fi> al-Fiqh (studi fikih yang komprehensif) 

f) Risa>lah fi al-D}ah}a>ya (risalah tentang hewan kurban). 

g) Risa>lah fi> al-Khara>j (risalah tentang pajak tanah). 

h) Maka>sib al-Mulu>k wa al-Ruasa>’ wa al-Mura>bi>n al-Muh}arramah 

4) Bidang Ilmu Falak (Astronomi), ada 4 buah. 

a) Mukhtasar al-Majist}i> (Ringkasan Almagest) 

b) Maqa>lah fi> H}arakah al-Jirm al-Sama>wi (makalah tentang gerakan meteor). 

c) Kala>m ‘ala> Ru’yah al-Jirm al-S\a>bitah bi Adwa>r (pendapat tentang melihat 

meteor tetap tak bergerak) 

 

27Fahruddin Ali Sabri, “Ibn Rusyd dan Metode Ijtihadnya dalam Kitab Bidayat al-

Mujtahid”, Jurnal al-Ihkam 5, no. 2 (2010): h. 189.  
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d) Ma Yuhtaju ilaihi min Kitab fi al-Majisti (Ernest Renan meragukan  

penyandaran karya ini ke tokoh Ibnu Rusyd). 

5) Bidang Ilmu Nahwu (Gramatika Bahasa Arab), ada 2 buah. 

a) Kita>b al-D}aru>ri fi> al-Nah}wu (yang penting dalam ilmu nahwu). 

b) Kala>m ‘ala> al-Kalimah wa al-Ismi al-Musyta>q (pembahasan tentang kata dan 

isim musytaq). 

6) Bidang Kedokteran, ada 20 buah. 

a) Al-Kulliya>t (studi lengkap tentang kedokteran). 

b) Syarah} Urju>zah Ibn Si>na fi> al-T}ibb (Penjelasan tentang syair-syair ilmu 

kedokteran karya Ibnu Sina). 

c) Maqa>lah fi> al-Tarya>q (makalah tentang penangkal) 

d) Ajwibah au Nas}a>ih} fi> Amr al-Isha>l (jawawab atau nasehat tentang penyakit 

peut/diare) 

e) Talkhi>s{ Kita>b al-H}amiya>t li Ja>linu>s  

f) Talkhi>s{ Kita>b al-Quwa> al-Tabi>’iyah li Ja>linu>s 

g) Talkhi>s} Kita>b al-‘Ilal wa al-A’ra>d} li Ja>linu>s 

h) Talkhi>s} Maqa>lat Ja>linu>s fi> Tasykhi>s Ba’di al-Ajza>’ al-Mus}a>bah 

i) Syarah} Kita>b al-Ist}uqsa>t li Ja>linu>s 

j) Talkhi>s} Kita>b al-Miza>j li Ja>linu>s 

k) Talkhi>s al-Khams Maqa>la>t al-U<la> min Kita>b al-Adwiyah al-Mufradah li Ja>linu>s 

l) Talkhi>s Kita>b H}ilah al-Bar’i li Ja>linu>s 

m) Ikhtila>f al-Miza>j 

n) Risa>lah fi al-Mufrada>t 

o) Maqa>lah fi al-Miza>j al-Mu’tadil 

p) ‘Unsur al-Tana>sul 

q) Maqa>dir al-Mulayyina>t fi> al-T}ibb 

r) Masalah fi> Nawa>ib al-H}umma>  
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s) Maqa>lah fi> Hummaya>t al-‘Afan 

t) Mura>ja’at wa Maba>his \ Baina Abi> Bakr ibn T}ufail wa Baina Ibn Rusyd fi 

Rasmihi li al-Dawa>’ fi> Kita>bihi al-Mausu>m bi al-Kulliya>t.28 

Dari karya-karya Ibnu Rusyd yang telah disebutkan di atas, menurut Ernest 

Renan ada beberapa manuskrip lagi yang terdapat di sejumlah perpustakaan 

berbentuk matan dan risalah singkat berbasa latin yang diduga adalah buah karya 

Ibnu Rusyd, namun tulisan-tulisan tersebut masih diragukan dan belum dapat 

dikonfirmasi kebenarannya.29  

 Jika diperhatikan temuan yang diungkap oleh Ernest Renan, Ibnu Rusyd 

lebih banyak melahirkan karya dalam bidang filsafat dan logika yang diadopsi dari 

para pemikir luar Islam. Hal tersebut karena bentuk perhatian dan kecintaan Ibnu 

Rusyd yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan. Ia menganggap ilmu tidak 

hanya terbatas dalam ruang umat Islam, melainkan bisa dipelajari dari mana saja 

selama itu rasional dan tidak bertentangan dengan prinsip dan jiwa syariat Islam. 

 Kitab Bida>yah al-Mujtahid yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini 

juga termasuk karya Ibnu Rusyd monumental yang bisa dibaca hingga hari ini. 

Gaya penulisan yang begitu sistematis dan terstruktur dalam kitab Bida>yah al-

Mujtahid merupakan bagian dari pengaruh pemikiran Ibnu Rusyd sebagai seorang 

filsuf yang terbiasa berpikir dengan dalam dan terstruktur. Pengalaman sebagai 

seorang hakim pengadilan (qa>d{i) yang ia pangku selama bertahun-tahun juga 

merupakan bukti kecerdasan Ibnu Rusyd dalam menyelesaikan berbagai persoalan 

khila>fiyah yang terkonstruksi dalam kitab Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-

Muqtas{id.  

 

 

28Ernest Renan, Ibnu Rusyd wa al-Rusydiyah, (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 

1957), h. 79-93, Lihat juga: Ibnu Abi> ‘Us}aibi’ah, ‘Uyu>n al-Anba>’ fi T{abaqa>t al-At{ibba>’, (Beirut: 

Maktabah al-Hayah, t.th.), h. 532-533. 

29Ernest Renan, Ibnu Rusyd wa al-Rusydiyah, h. 93. 



113 

 
 

4. Pujian Ulama terhadap Ibnu Rusyd 

Ibnu Rusyd sebagai intelektual muslim dunia yang memiliki bakat dan 

prestasi cemerlang tentunya mendapat banyak pujian dari berbagai pihak baik 

umat Islam ataupun dari luar Islam. Hal tersebut disebabkan karena pengaruhnya 

yang cukup besar terhadap kemajuan dan perkembangan yang terjadi di kawasan 

Eropa setelah mengalami era kegelapan dalam beberapa dekade. Di antara 

sejarawan dan ulama yang pernah melontarkan pujian kepada Ibnu Rusyd al-

Qurt{ubi> adalah al-A<ba>r (w. 656 H) misalnya dalam kitabnya al-Takmilah li Kita>b 

al-S{ilah, menyebut Ibnu Rusyd dengan ungkapan: 

“Di Andalus belum pernah lahir sosok pemikir paripurna baik ilmu maupun 
kewibawaannya yang setara dengan Ibnu Rusyd. Meskipun ia sangat 
dimuliakan orang ia tetap sangat tawadhu dan berpenampilan sederhana. 
Perhatiannya untuk selalu menuntut ilmu sudah tampak sejak ia masih 
kecil hingga mencapai usia lanjut. Tak heran jika ada hikayat yang 
menyatakan bahwa ia tak pernah berhenti belajar dan membaca, kecuali 
pada malam \kewafatan ayahnya dan malam pernikahannya”.30 

 Sementara Ibnu Abi> ‘Us{aibi’ah (w. 668 H) seorang ahli kedokteran muslim 

sekaligus pakar bibliografi memuji Ibnu Rusyd dalam kitabnya ‘Uyu>n al-Anba>’ fi> 

T{abaqa>t al-Atibba>’ seraya mengatakan: 

“Ibnu Rusyd terkenal karena keutamaannya, memiliki semangat dalam 
menuntut ilmu yang mampu menyatukan ilmu fikih dan ilmu khilaf. Ia juga 
termasuk terpandang dalam ilmu kedokteran serta memiliki karya-karya 
yang tergolong baik dengan bahasa yang mudah dipahami”.31 

Demikian juga Ibnu al-‘Ima>d (w. 1089 H) sejarawan dan fakih 

berkebangsaan Suria ikut memberi pujian terhadap Ibnu Rusyd dalam tulisannya 

dengan kata-kata:  

“Ibnu Rusyd sempat bertemu dengan kakeknya selama kurang lebih satu 
bulan. Ia sangat gigih dalam menuntut ilmu agama, mendengar hadis, 
menekuni ilmu kedokteran, dan mempelajari ilmu kalam dan filsafat hingga 
menjadi ulama terpandang yang dijadikan sebagai contoh bagi yang 
lainnya. Karena kecerdasannya luar biasa dan semangatnya menuntut ilmu 

 

30Ibnu al-A>ba>r, al-Takmilah li Kita>b al-S}ilah, Juz 2, h. 248. Lihat juga: Saifuddin, “Ibnu 

Rusyd, Karya dan Pengaruhnya bagi Peradaban Islam”, Jurnal Intelegensia 4, no. 1 (2018): h. 4. 

31Ibnu Abi> ‘Us }aibi’ah, ‘Uyu >n al-Anba>’ fi T{abaqa>t al-At{ibba>’, h. 530. 
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siang dan malam ia banyak melahirkan karya-karya ilmiah dalam bidang 
fikih, kedokteran, mantiq, matematika, dan teologi.32 

 Di samping sejarawan muslim, tak luput juga cendekiawan dari luar Islam 

yang turut melontarkan pujian kepada Ibnu Rusyd secara objektif. Diantaranya 

ialah Ernest Renan seorang sastrawan, filolog, filsuf, dan sejarawan 

berkebangksaan Prancis. Ia telah memperoleh gelar doktor sastra tahun 1852 M 

karena telah berhasil menulis disertasi tentang filsuf Muslim Ibnu 

Rusyd.33Menurut Ernest Renan intelektual Prancis berdarah Yahudi lewat 

karyanya Averroes etl’Averroisme, Ibnu Rusyd adalah peletak batu pertama 

rasionalisme Eropa. Ia dianggap sebagai jembatan pengetahuan yang 

menghubungkan antara timur dan barat, penghubung antara Islam dan Kristen.34  

B. Kitab Bida>yah Al-Mujtahid Wa Niha>yah Al-Muqtas{id 

1. Gambaran Umum Kitab Bida>yah al-Mujtahid 

Kitab Bida>yah al-Mujtahid merupakan kitab yang cukup populer dalam 

kajian fikih perbandingan (muqa>ran) yang dikarang oleh filsuf Muslim Ibnu Rusyd 

al-h{afi>d. Selain menyajikan berbagai pendapat ulama sejak zaman sahabat hinnga 

meluasnya gejala taklid, Ibnu Rusyd juga menghimpun berbagai persoalan fikih 

yang diperselisihkan mulai dari pembahasan tentang taharah (bersuci) hingga bab 

tentang peradilan sebagaimana kitab-kitab fikih pada umumnya. Semua masalah 

yang dikemukakan Ibnu Rusyd terjadi perselisihan di antara ulama karena 

perbedaaan penafsiran atau metode dalam memutuskan sebuah masalah hukum. 

Kitab Bida>yah al-Mujtahid menjadi lebih istimewa dibanding karya usul 

fikih dan fikih lainnya yang ditulis oleh ulama lain, karena Ibnu Rusyd dalam kitab 

 

32Ibnu al-‘Ima >d, Syaz\ara>t al-Z\ahab fi> Akhba>r man Z\ahab, Juz 6 (Cet. I; Damaskus: Dar 

Ibnu Kasir, 1986), h. 522-533. 

33https://id.wikipedia.org/wiki/Ernest_Renan  (5 September 2022) 

34Syamsuddin Arif, “Ibnu Rusyd dan Kemajuan Barat”, Islamia; Jurnal Pemikiran Islam 
Republika, h. 23. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ernest_Renan
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ini mencoba untuk mengintegrasikan teori usul fikih dengan fikih. Ibnu Rusyd 

dalam menyampaikan pandangan-pandangan ulama, tak lupa salalu menyisipkan 

dalil serta wajh dila>lahnya (cara pengambilan dalil), sehingga pembaca 

dimungkinkan untuk mengetahui proses pembentukan hukum tersebut, bukan 

hanya sekadar taklid buta.35 

Banyak ulama yang memuji kitab ini, salah satunya Ibnu al-A<ba>r. Beliau 

mengatakan bahwa kitab Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id 

merupakan sebuah karya terbaik dalam bidang fikih. Selain membedah sebab-

sebab perbedaan pendapat ulama (asba>b al-khila>f), Ibnu Rusyd juga memberikan 

alasan (‘illat) pada setiap persoalan hukum.36 

a. Penamaan kitab  

Para ahli sejarah Islam banyak yang menamakan kitab ini dengan sebutan 

Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, sehingga nama inilah yang populer 

yang sampai kepada generasi belakangan. Di antara mereka ialah Ibnu al-A<ba>r 

dalam kitabnya al-Takmilah dan Ibnu Farh}u>n dalam kitabnya al-Di>ba>j al-Muz\hab 

fi Ma’rifati A’ya>n Ulama> al-Maz\hab.37 

Adapun Ibnu Rusyd sendiri berbicara tentang penamaan kitabnya di dua 

tempat, yaitu di akhir pembahasan bab haji dan akhir bab al-kita>bah (budak 

mukatab). Akhir pembahasan bab haji beliau menyebutkan: “…dan ini menjadi 

bagian dari kitab Bida>yah al-Mujtahid yang telah saya tulis sejak lebih dari dua 

puluh tahun.” Sedangkan di akhir bab al-kita>bah beliau mengatakan: “…itulah 

 

35Fahruddin Ali Sabri, “Ibn Rusyd dan Metode Ijtihadnya dalam Kitab Bidayat al-

Mujtahid”, Jurnal al-Ihkam 5, no. 2 (2010): h. 190-191. 

36Ibnu al-A<ba>r, al-Takmilah li Kita>b al-S}ilah, Juz 2, h. 248. 

37Abd al-Wahha>b Ja>mi’ I <li>ysi>n, al-Qawa>id wa al-D}awa>bit} al-Fiqhiyah min Khila>li Kita>b 
Bida>yah al-Mujtahid li Ibnu Rusyd, (Cet. 1; Madinah: Islamic University of Madinah Press), h. 

148. 
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sebabnya kami memandang perlu untuk memberi nama khusus kepada kitab ini, 

yaitu Bida>yah al-Mujtahid wa Kifa>yah al-Muqtas}id.”38 

Dengan demikian nama yang lebih tepat untuk kitab ini ialah Bida>yah al-

Mujtahid wa Kifa>yah al-Muqtas}id, karena sejatinya Ibnu Rusyd menulis kitab ini 

bertujuan untuk melatih ketrampilan seorang mujtahid pemula dalam berijtihad 

sampai pada tingkat menegah atau cukup (kafi). Adapun sebagian penulis yang 

mengganti lafaz kifa>yah dengan lafaz niha>yah dengan alasan untuk menunjukkan 

keindahan bahasa dari sisi muqa>balah lafz{iyah39 antara bida>yah dan niha>yah.40 

b. Tujuan penulisan kitab 

Setiap buku dan karya ilmiah yang dikarang oleh seorang penulis tentunya 

memiliki maksud dan tujuan yang hendak direalisasikan. Demikian juga Ibnu 

Rusyd dalam menulis dan menyususn kitabnya Bida>yah al-Mujtahid memiliki 

tujuan awal yang ingin diwujudkan  sebagaimana yang diungkapkan dalam 

mukadimah kitabnya.  

Ibnu Rusyd dalam mukadimah Bida>yah al-Mujtahid menjelaskan: 

ه ة  التَّذ ك ر ة  م ن  م س ائ ل  الأ  ح ك ام   ي ع ل ى ج  ا ال ك ت اب  أ ن  أ ث ب ت  ف يه  ل نـ ف س  ف إ نَّ غ ر ض ي فِ  ه ذ 
تـ   ف  ف يه ا، م ا يَ  ر ي مَ  ر ى الأ  ص ول  ال م تـَّف ق  ع ل يـ ه ا و ال م خ  ل ف  ف يه ا بِ  د لَّت ه ا، و التـَّن ب يه  ع ل ى ن ك ت  الْ  لَ 

ت ه د  م ن  ال م س ائ ل  ال م س ك وت  ع نـ ه ا فِ  الشَّر ع  . 41  و ال ق و اع د  ل م ا ع س ى أ ن  ي ر د  ع ل ى ال م ج 

”…sesungguhnya tujuan saya dalam menulis kitab ini adalah memperkuat 
hapalan terhadap berbagai masalah hukum yang disepakati dan 
diperdebatkan beserta dalil-dalilnya, dan memberikan perhatian terhadap 
poin perbedaannya, yang sesuai dengan usul dan kaidah fikih yang dapat 

 

38Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, Juz 1, h. 315. 

39Muqa>balah adalah kajian dari ilmu balagah yang bertujuan untuk menghadirkan dua kata 

yang saling berlawanan dalam satu kalimat secara beriringan. 

40Abd al-Wahha>b Ja>mi’ I <li>ysi>n, al-Qawa>id wa al-D}awa>bit} al-Fiqhiyah min Khila>li Kita>b 
Bida>yah al-Mujtahid li Ibnu Rusyd, h. 148. 

41Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id (Cet. I; Syria: Resalah 

Publishers, 2015), h. 9. 
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membantu seorang mujtahid mencari hukum terhadap masalah yang tidak 
diungkap dalam syariat.”42 

Dari pernyataan di atas Ahmad Magazi memandang tujuan Ibnu Rusyd 

menyusun kitabnya ada dua, yaitu: Pertama, sebagai bahan pengingat dan 

muraja’ah (pengulangan) untuk dirinya pribadi terhadap masalah-masalah yang 

disepakati maupun yang diperselisihkan. Kedua, Ibnu Rusyd ingin menjelaskan 

bahwa setiap permasalahan pasti ada hukumya, baik itu yang diambil dari dalil 

muttafaq ‘alaihi (disepakati) ataupun mukhtalaf fi>hi (diperselisihkan).43 

Ahmad Magazi menambahkan, kitab Bida>yah al-Mujtahid bukanlah kitab 

yang bertujuan untuk menghimpun semua masalah-masalah furu>’ (cabang), 

meskipun dalam kenyataanya Ibnu Rusyd banyak menguraikan persoalan furu>’. 

Hal itu dilakukan hanya sebagai sarana untuk sampai pada tujuan, yakni agar 

seorang mujtahid tidak terikat dengan taklid dalam memecahkan suatu masalah. 

Sebab seorang mujtahid pada dasarnya dituntut untuk mendayakan kerja akal 

secara optimal serta mampu merujuk kepada sumber-sumber otentik guna 

mengetahui ‘illat dan argumentasi dari masing-masing pendapat dalam 

menetapkan hukum.44 Itulah sebabnya Ibnu Rusyd menyatakan dalam kitabnya:  

 

; لأ  نَّ ذ ل ك  و ق ص د نَ  م ن  ه ذ ه  ال م س ائ ل  إ نََّّ ا ه و  الأ  ص ول  الضَّاب ط ة  ل لشَّر يع ة  لْ    إ ح ص اء  ال ف ر وع 
رٍ 45  غ يْ   م ن ح ص 

 

 

42Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, terj. Abu Usamah Fakhtur 

Rokhman, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.th.), h. 8. 

43Ahmad Maga>zi, “As}a>lah Ibn Rusyd wa Aqla>niyatuhu fi> al-Fiqh min Khila>li Kita>bihi 

Bida>yah al-Mujtahid”, Jurnal Dira>sat fi> al-‘Ulu>m al-Insa>niyah wa al-Ijtima>iyah, no. 08 (2007): h. 

294. 

44Ahmad Maga>zi, “As}a>lah Ibn Rusyd wa Aqla>niyatuhu fi> al-Fiqh min Khila>li Kita>bihi 

Bida>yah al-Mujtahid”, Jurnal Dira>sat fi> al-‘Ulu>m al-Insa>niyah wa al-Ijtima>iyah, no. 08 (2007): h. 

295. 

45Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, h. 648. 
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Artinya:  
Tujuan kita dari pemaparan beberapa masalah ini yaitu untuk menyebut 
pokok-pokok yang tepat bagi syariat, bukan menghimpun berbagai 
masalah cabang, karena semua itu tidak terhitung. 

Dalam bab lain Ibnu Rusyd juga menyatakan: 

ا ك ت اب  ف ـر و عٍ، و  إ نََّّ ا ه و  ك ت اب  أ ص ولٍ 46   و ل ي س  ك ت اب ـن ا ه ذ 

Artinya:  

Pada prinsipnya kitab kita ini bukanlah kitab tentang masalah cabang, akan 
tetapi merupakan kitab tentang masalah pokok (pokok-pokok masalah 
fikih). 

Dari dua pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa Ibnu Rusyd sebenarnya 

merancang kitab ini guna memandu para ahli hukum Islam terampil untuk 

melakukan aktivitas ijtihad dengan cara mengembalikan berbagai masalah furu>’ 

(rinci) ke usulnya. Dengan begitu, kajian fikih dan usul dalam kitab ini terlihat 

sangat harmonis yang terkoneksi satu sama lain. 

Selain beberapa faktor yang telah disebutkan di atas, Ibnu Rusyd sejatinya 

menyusun kitab ini untuk membuka kembali keran ijtihad dan mengikis berbagai 

fenomena taklid yang banyak bermunculan ketika itu. Itulah sebabnya Ibnu Rusyd 

tidak menerima sejumlah pandangan mazhab yang tidak disertai dengan h}ujjah, 

bahkan terkadang ia menguatkan pendapat kontra mazhab jumhur selama dalil 

yang dipedomani mazhab minoritas itu lebih kuat.47 Hal ini terlihat dari 

pernyataan tegas Ibnu Rusyd dalam kitabnya: 

ن اع ة    ت ه د  فِ  ه ذ ه  الص   ا ال ك ت اب  إ نََّّ ا و ض ع ن اه  ل يـ بـ ل غ  ب ه  ال م ج  ت ه اد  إ ذ ا ح صَّل  ف إ نَّ ه ذ  ج  ر تـ ب ة  الْ 
ن اع ة  أ ص ول  ال ف ق ه  48 و  ، و الل غ ة ، و ص  ر  ال ك افِ  ل ه  فِ  ع ل م  النَّح  ل  ق ـبـ ل ه  م ن  ال ق د   م ا يَ  ب  ل ه  أ ن  يُ  ص  

Artinya: 

“…kitab ini saya karang, agar seseorang yang punya kemauan keras untuk 
menjadi seorang mujtahid mencapai cita-citanya dan layak menyandaang 

 

46Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, h. 824. 

47Abd al-Rahma>n al-Tali>li>, Ibnu Rusyd al-Failasu>f al-‘a>lam (Tunisia: al-Munazzamah al-

Arabiyah li al-Tarbiyah wa al-Saqafah), 1998), h. 49. 

48Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, h. 640. 
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gelar mujtahid, dengan syarat jika ia sudah memiliki kemampuan dasar 
dalam bidang tata bahasa arab (nahwu), kosa kata (vocab) bahasa Arab 
yang cukup serta penguasaan ilmu usul fikih”. 

Dengan demikian, termasuk tujuan dari penulisan kitab ini guna 

memberantas gejala taklid yang merajalela saat itu serta menuntun para mujtahid, 

qa>d}i (hakim), dan mufti dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum Islam 

dengan cara merujuk pada sumber-sumber yang otentik berdasarkan sejumlah 

metodologi yang dipedomani ulama usul. 

c. Latar belakang penulisan kitab 

Pada dasarnya Ibnu Rusyd tidak menyatakan secara tegas kapan waktu 

mulai menyusun kitabnya Bida>yah al-Mujtahid. Namun dalam aspek lain, ia 

menjelaskan masa ketika selesai menuntaskan penulisan buku ini sebagaimana 

yang tertuang di akhir pembahasan bab haji. Dalam keterangan tersebut Ibnu 

Rusyd mengungkapkan:  

“Kitab ini selesai disusun pada hari Rabu tanggal 19 Juma>dil ‘Ul<a tahun 
584 H. Pembahasan ini merupakan salah satu bagian dari pembahasan 
Bidayah al-Mujtahid sejak kami menulisnya dua puluh tahun yang lalu. 
Segala Puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam. Pada awal penulisan 
pembahasan ini, ia tidak ingin memasukkan "Kitab Haji" dalam 
pembahasannya, lalu terbersit dalam benaknya untuk mengikutkannya di 
kemudian hari, maka ditulislah pembahasan ini setelahnya.”49 

 Ibnu Rusyd mulai menyusun kitab ini dimana kemampuan intelektualnya 

sudah matang kurang lebih antara tahun 565 H-569 H atau ketika berusia di atas 

40 tahun. Pada saat itu, Ibnu Rusyd juga sibuk dengan jabatannya sebagai seorang 

hakim (qa>d{i) di Sevilla.50 Selain menulis Bida>yah al-Mujtahid, banyak karya-karya 

yang dikarang pada masa ini dari cabang-cabang ilmu lain.51 Dalam keterangan 

Ibnu Rusyd di atas, juga menunjukkan bahwa pembahasan yang paling terakhir 

 

49Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, terj. Abu Usamah Fakhtur 

Rokhman, Bidayatul Mujtahid, h. 798-799. 

50 Abd al-Rahma>n al-Tali>li>, Ibnu Rusyd al-Failasuf al-‘a>lam, h. 48. 

51Muhammad ‘A>bid al-Ja>biri, Ibnu Rusyd Si>rah wa Fikr (Cet. I; Beirut: Markaz Dirasat 

al-Wahdah al-Arabiyah, 1998), h. 92. 
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dimuat dalam kitab Bida>yah al-Mujtahid ialah ulasan tentang Haji yang selesai 

disusun pada tahun 584 H atau saat berusia 64 tahun menurut hitungan hijriah.  

 Muhammad Abid al-Jabiri berpandangan bahwa Ibnu Rusyd sengaja 

mengakhirkan pembahasan tentang haji bahkan setelah sampai 20 tahun, agar apa 

yang nanti ia tuangkan tidak hanya teori belaka, akan tetapi teori yang sarat akan 

ruh karena pengalaman dalam menunaikan ibadah haji. Namun, realitanya apa 

yang Ibnu Rusyd tekadkan tidak kunjung dapat terwujud dan akhirnya ia pun 

kembali menulis bahasan tentang haji dalam Bida>yah al-Mujtahid sebelum 

kematian menjemputnya.52  

2. Faktor-faktor Ikhtila>f dalam Kitab Bida>yah al-Mujtahid 

Sesungguhnya Ibnu Rusyd ketika menyusun kitab Bida>yah al-Mujtahid wa 

Nihayah al-Muqtasid mengemukakan beragam masalah hukum, baik yang 

disepakati maupun yang diperselisihkan. Pada pembahasan kasus-kasus fikih yang 

diperselisihkan (mukhtalaf fi>hi) Ibnu Rusyd dengan ketajaman nalarnya tak pernah 

luput menggali berikut mengidentifikasi akar dan latar belakang yang membuat 

para imam mazhab maupun ulama berbeda pendapat dalam menentukan status 

hukum. Faktor-faktor terjadinya silang pendapat di antara ulama ini yang 

kemudian diistilahkan Ibnu Rusyd dalam kitabnya dengan sebutan sabab al-

ikhtila>f ( ف ت لَ   .(س ب ب  الْخ 

Di akhir pengantar kitabnya (muqaddimah usu>liyah), Ibnu Rusyd 

menyatakan secara umum bahwa sebab-sebab perbedaan (ikhtila>f) karena lafaz ada 

enam bentuk. Penyebutan enam faktor ini tidak menunjukkan adanya pembatasan, 

karena faktanya Ibnu Rusyd telah mengemukakan sejumlah sebab ikhtila>f dalam 

Bida>yah al-Mujtahid lebih dari jumlah tersebut. Adapun enam sebab yang 

dikemukakan Ibnu Rusyd dalam mukadimah kitabnya, yaitu:  

 

52Muhammad ‘A>bid al-Ja>biri, Ibnu Rusyd Si>rah wa Fikr, h. 92. 
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Pertama, adanya berbagai kalimat antara empat kemungkinan (maksudnya 

bisa merupakan kalimat umum yang diberlakukan untuk pengertian khusus, atau 

kalimat khusus yang diberlakukan untuk kalimat umum, atau kalimat umum yang 

diberlakukan untuk kalimat umum, atau kalimat khusus yang diberlakukan untuk 

kalimat khusus), atau kalimat yang memiliki dali>l khitha>b atau tidak.  

Kedua, istytira>k atau makna ganda yang terjadi pada beberapa kalimat. 

Contoh kalimat tunggal ialah seperti kata al-qur'u yang mengandung makna suci 

dan haid, atau kalimat perintah yang bisa dipahami wajib atau sunah, dan kalimat 

larangan yang bisa diartikan punya konotasi haram atau makruh. Dan contoh 

kalimat murakkab (tersusun) seperti yang terdapat dalam firman Allah QS. An-

Nur/24:5, yang berbunyi:  

ب ـو ا  ا لَّْ الَّذ ي ن  تَ 
Terjemahnya: 

"Kecuali orang-orang yang bertaubat"53  

Apakah redaksi ini kembali kepada orang fasik saja, atau kembali kepada 

fasik dan saksi. Dengan demikian, taubat itu dapat menghilangkan kefasikan dan 

memperbolehkan seseorang menjadi saksi. 

Ketiga, perbedaan i'ra>b atau cara membaca. 

Keempat, kalimat yang dapat diartikan hakiki atau sebenarnya, dan bisa 

juga diartikan majasi atau kiasan, karena mungkin ada kalimat yang dibuang atau 

ditambahkan, ada kalimat yang didahulukan atau yang diakhirkan. 

Kelima, kalimat yang kadang berlaku mutlak (tidak terbatas), dan kadang 

berlaku muqayyad (terbatas). Contohnya, seperti kata raqabah (budak) yang 

kadang disebutkan secara mutlak dan kadang disebutkan secara muqayyad dengan 

kata iman (raqabah mu’minah).  

 

53Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Alfatih, 2012), h. 350. 
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Keenam, adanya kontradiksi di antara beberapa lafaz, kontradiksi antara 

sesama tindakan nabi, sesama ketetapan nabi, atau sesama qiya>s, atau kontradiksi 

yang terdiri dari ketiganya, yaitu kontradiksi antara pernyataan (qaul) Nabi dengan 

perbuatan, ketetapan atau qiya>s. Demikian juga kontradiksi antara perbuatan Nabi 

dengan ketepan atau qiya>s, dan bisa juga kontradiksi antara ketetapan Nabi dengan 

qiya>s. 

Sementara Abd al-Karim Hamidi setelah melakukan penelusuran berbagai 

faktor ikhtila>f yang terdapat dalam kitab Bida>yah al-Mujtahid, ia menyimpulkan 

bahwa sebab ikthtilaf yang terdapat dalam kitab Ibnu Rusyd tersebut berjumlah 

dua belas, yaitu ikhtila>f dalam menginterpretasi teks atau nas, ikhtila>f terhadap 

indikasi yang ada pada kalimat perintah dan larangan, ikthtilaf dalam menilai 

perbuatan Nabi saw., ikthtilaf dalam menilai status hadis, ikthtilaf pada lafaz yang 

mengandung lebih dari satu arti (musytarak), ikthtilaf dalam qira>’at (ragam 

bacaan), ikthtilaf karena konteks umum dan khusus dalam sebuah kalimat, 

ikthtilaf dalam pengkhususan kalimat umum, ikthtilaf dalam memandang 

pembawaan lafaz mutlak ke muqayyad, ikhtilaf pada kasus yang tidak ada nasnya, 

ikthtilaf terhadap qiya>s (analogi) dan ta’li>l (penentuan alasan), ikthtilaf karena 

adanya kontradiksi di antara dalil dan dalam menguatkannya (al-tarji>h).54 

Semua faktor ikthtilaf yang telah disebutkan menghimpun sejumlah ragam 

masalah yang diperselisihkan. Di antara faktor-faktor yang ada, sebab ikhtila>f 

karena adanya kontradiksi di antara dalil dan al-tarji>h menduduki frekuensi paling 

banyak, kemudian disusul ikthtilaf dalam masalah qiya>s dan ta’li>l, kemudian 

pengkhususan kalimat yang umum, interpretasi dan penafsiran pada nas, lalu yang 

paling sedikit ialah ikthtilaf karena perbedaan qira>’at.55 

 

54Abd al-Kari>m Ha>midi>, al-Ja>mi’ al-Mufi>d fi> Asba>b Ikhtila>f al-Fuqaha>, Juz 1 (Cet I; 

Beirut: Dar Ibn Hazm, 2009), h. 10-11. 

55Abd al-Kari>m Ha>midi>, al-Ja>mi’ al-Mufi>d fi> Asba>b Ikhtila>f al-Fuqaha>, h. 11. 
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Sedangkan Muhammad Usyrif Buluz dalam penelitiannya mendeteksi 

adanya  lima puluh sebab ikthtilaf yang terdapat dalam kitab Bidayah al-Mujtahid 

yang dirangkum dari sekitar 2366 masalah khila>fiyah. Menurutnya, Ibnu Rusyd 

adakalanya menyebut lebih dari satu faktor ikthtilaf terhadap satu persoalan yang 

dibahas.56  

 Penyebutan faktor ikthtilaf merupakan bagian dari karakter unik yang 

jarang ditemukan dalam tulisan-tulisan ulama pendahulunya. Terlebih lagi semua 

masalah dan sebabnya yang diuraikan dapat disusun secara sistematis dan 

metodologis. Konsep inilah yang menjadi karakter kuat dalam kitab Bida>yah al-

Mujtahid jika dibandingkan dengan karya-karya yang ada dalam bidang fikih. 

Dengan demikian, Ibnu Rusyd dalam mengkonstruksi hukum tidak hanya melihat 

dari dalil dan perbedaan yang ada, ia juga berusaha melihat kepada akar masalah 

guna mencari titik temu.

 

56 Muhammad Usyri>f Bu>lu>z, Tarbiyah Malakah al-Ijtiha>d min Khila>li Kita>b Bida>yah al-
Mujtahid wa Kifa>yah al-Muqtas{id, (Cet.I; Riyadh: Dar Kunuz Isybiliya, 2012), h. 124-125. 
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BAB IV 

ANALISIS EPISTEMOLOGI IJTIHAD IBNU RUSYD DALAM 

PENYELESAIAN IKHTILAF BAB IBADAH 

A. Sumber Ijtihad Ibnu Rusyd dalam Bab Ibadah  

Setiap karya ilmiah yang ditulis seorang ulama tidak pernah lepas dari 

pengaruh oleh para penulis sebelumnya. Pengetahuan dan wawasan yang sampai 

kepada mereka sejatinya merupakan bentuk pengembangan dari disiplin ilmu yang 

ada. Demikian juga Ibnu Rusyd saat meramu ijtihadnya dalam menyelesaikan 

persoalan ikthtilaf fikih dalam kitab Bida>yah al-Mujtahid.  Upaya yang ia lakukan 

dengan berpedoman kepada beberapa sumber sebagaimana hal ini sudah menjadi 

tradisi fukaha secara turun temurun dan dari masa ke masa. 

Referensi primer Ibnu Rusyd dalam mengkonstruksi ijtihadnya bemuara 

pada kitab al-Istiz\ka>r syarah} kitab al-Muwat}t}a’ imam Ma>lik yang disusun oleh 

Ibnu Abd al-Bar. Hal ini terlihat jelas dalam banyak kutipan yang dinisbatkan 

langsung kepada Abu> Umar  Ibnu Abd al-Bar, khususnya berkaitan dengan 

penilaian terhadap status hadis dan perawinya. Selain itu, Ibnu Rusyd juga 

menyatakan secara tegas pada bagian akhir bab taharah sebelum bahasan tentang 

salat mengenai posisi al-Istiz\ka>r sebagai referensi penting, yaitu sebagai berikut:   

بّ  ا ه و  ك ت   ب ة  ه ذ ه  ال م ذ اه ب  إ لَ  أ ر بِ  ث ـر  م ا ع وَّل ت  ف يم ا ن ـق ل ت ه  م ن  ن س  اب  ق ال  ال ق اض ي: ... و أ ك 
ت ذ ك ار ... 1 س   الْ 

Artinya: 
Ibnu Rusyd (qa>d{i) berkata: …Semua masalah dan metode pemikiran yang 
saya kemukakan, dan sebagian besar pendapat-pendapat yang dinisbatkan 
kepada para ulama, saya nukil dari kitab al-Istiz\ka>r.2 

 

1Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, (Cet. 1; Syria: Resalah 

Publishers, 2015), h. 88 

2Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, terj. Al-Mas’udah, Referensi 

Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab, Juz 1 (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), h. 143. 
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Di antara contoh yang dikemukakan ialah pernyataan Abu> Umar Ibn Abd 

al-Bar tentang status hadis dalam kitabnya al-Istiz\ka>r yang dinukil langsung oleh 

Ibnu Rusyd di bab tentang batasan waktu mengusap khuf: 

و أ مَّا ح د يث  أ ب    ب ن  ع م ار ة  ف ـق ال   ف يه   أ ب و  ع م ر  ب ن  ع ب د  ال بِ    : إ نَّه  ح د يث  لْ  ي ـثـ ب ت  و ل  ي س  ل ه  
 . ن اد  ق ائ م  3، و ل ذ ل ك  ل ي س  ي ـنـ ب غ ي أ ن  ي ـع ار ض  ب ه  ح د يث  ع ل يٍ   إ س 

Artinya:  

Sedangkan, hadis yang bersumber dari Ubay Ibn ‘Ima>rah, menurut 

penilaian Abu> Umar Ibn Abd al-Bar, tidak kuat dan tidak didukung oleh 

jalur sanad yang kuat. Oleh sebab itu, hadis ini tidak layak dipertentangkan 

dengan hadis Ali>. 

Dalam kasus ini terjadi silang pendapat (ikhtila>f) terkait batasan waktu 

seseorang mengusap khuf. Pendapat pertama menurut mazhab Ma>liki tidak ada 

batasan waktu dalam mengusaf khuf, sementara pendapat kedua yang dipegang 

oleh imam Abu Hani>fah dan Sya>fi’i> berpandangan mengusaf khuf terikat dengan 

waktu yaitu satu hari bagi mukim dan tiga hari bagi musafir. Dalam hal ini, Ibnu 

Rusyd tidak mendukung pendapat Ma>liki, sebab hadis yang dijadikan pijakan 

lemah sebagaimana yang dinilai oleh Ibnu Abd Al-Bar. 

Dari sini terlihat bahwa penilaian Abu> Umar terhadap riwayat hadis 

memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap putusan ijtihad Ibnu Rusyd dalam 

menyelesaikan kasus yang diperselisihkan. Karena dalam masalah ini, Ibnu Rusyd 

tidak hanya memaparkan sejumlah hadis sebagai landasan, melainkan mendeteksi 

juga status kesahihannya sebagai langkah untuk memutuskan hasil ijtihad dengan 

tepat.  

 

3Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, h. 27. Lihat juga: Ibnu Abd 

al-Bar, al-Istiz\ka>r, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Maktabah Asriyah, 2012), h. 193. 
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Sumber lain yang dinukil Ibnu Rusyd dalam menentukan hasil ijtihadnya 

ialah kitab al-Mudawwanah al-Kubra>4. Contoh kasus dapat dilihat dalam bab 

Ibadah tatkala Ibnu Rusyd berbicara mengenai tanda seorang wanita telah suci dari 

haid. Dalam masalah ini Ibnu Rusyd hanya memaparkan pendangan-pandangan 

dari ulama Ma>likiyah yang diambil dari al-Mudawwanah tanpa menyebutkan 

pandangan ulama lainnya.5 

Ibnu Rusyd juga merujuk ke sejumlah syarah kitab al-Mudawwanah seperti 

kitab al-Muntakhab karya Muhammad Ibn Yahya> Ibn  Luba>bah yang dijuluki 

dengan al-Barbari (336 H).6 Beliau menukil riwayat Ibnu al-Qa>sim dari Ma>lik yang 

diungkapkan oleh Ibnu Luba>bah dalam al-Muntakhab terkait syarat seseorang 

yang hendak mengusap khuf kedua kakinya harus telah dibasuh saat berwudhu.7  

Kitab kakeknya Abu> al-Wali>d Ibnu Rusyd al-jad juga tak luput dijadikan 

pijakan oleh beliau, karena Ibnu Rusyd al-h}afi>d mengetahui persis kapasitas 

kakeknya sebagai seorang fakih dari mazhab Ma>liki yang banyak menuangkan 

pemikirannya dalam karya-karya monumental. Di antara karya tersebut ialah kitab 

Al-Muqaddima>t al-Mumahhida>t yang dijadikan sumber oleh Ibnu Rusyd saat 

mendeteksi alasan logis (‘illat) dari hadis Rasulullah saw mengenai hukum air sisa 

jilatan anjing.8    

 

4Kitab al-Mudawwanah dinobatkan sebagai kitab induk dan paling komprehensif dalam 

mazhab Ma>liki karena di samping memiliki bobot validitas yang tinggi juga isinya mencakup 

pemikiran empat Mujtahid dalam mazhab Ma>likiyah, yaitu imam Ma>lik (pendiri mazhab), Ibn al-

Qa>sim, Asad Ibn al-Fura>t, dan Sah}nu>n Ibn Sa’i >d. Lihat: Tim Pembukuan Purna Siswa, Jendela 
Madzhab (Cet. 3; Kediri: Lirboyo Press, 2013), h. 150. 

5Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, h. 57. 

6Muhammad Usyri>f Bu>lu>z, Tarbiyah Malakah al-Ijtihad min Khilali Kitab Bidayah al-
Mujtahid wa Kifayah al-Muqtasid (Cet.1; Riyadh: Dar Kunuz Isybiliya, 2012), h. 183. 

7Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, h. 27. 

8Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, h. 35. 
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Selain beberapa sumber yang disebutkan di atas, Ibnu Rusyd banyak 

mengutip redaksi hadis dari sejumlah kitab hadis populer yang dijadikan pijakan 

dalam menentukan hasil ijtihad, diantaranya ialah:  

1. Kitab S}ah}ih Bukha>ri dan Muslim, sebagaimana pernyataanya di bab 

tentang mandi (al-gusl): 

ت م ع ا ع ل ي ه  9 ل م ، أ و  م ا اج  ر ج ه  ال ب خ ار ي  أ و  م س  ، ف إ نََّّ ا أ ع نِ  ب ه  م ا أ خ  ب ت  :  ثَ   و م ت   ق ـل ت 
Artinya:  

"Kapan saja kukatakan: s\a>bit, itu berarti hadits tersebut diriwayatkan oleh 
al-Bukha>ri atau Muslim, atau pula yang disepakti oleh keduanya."10 

2. Selain dari kitab S}ah}i>h Bukha>ri dan Muslim, Ibnu Rusyd juga beristidla>l 

dengan hadis yang dikutip dari sunan Abu> Da>ud,  sunan al-Tirmiz\i>, sunan 

al-Nasa>i. Adapun sunan Ibnu Ma>jah yang termasuk bagian dari kutub al-

sittah (enam kitab induk hadis) tidak disampaikan secara tegas dalam 

kitabnya bab Ibadah. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut, faktanya Ibnu 

Rusyd banyak menukil hadis dari sunan Ibnu Ma>jah.  

3. Beberapa kitab hadis di luar kutub al-sittah, seperti al-Muwat}t}a’ imam 

Ma>lik, mus}annaf Abd al-Razza>q, mus}annaf Ibn Abu> Syaibah, al-Ausa>t} fi> 

al-Sunan wa al-Ijma>’ wa al-Ikhtila>f karya Abu Bakr Ibn al-Munz\ir, tahz\i>b 

al-As\ar karya al-T{abari, al-Muh}alla> bi al-As\ar karya Ibnu Hazm, muskyil 

al-As\ar karya al-T{ah>awi>, al-Mustadrak ‘ala> al-S{ah{i>hain karya al-Ha>kim, 

dan al-Burha>n karya Abu> al-Ma’a>li> al-Juwaini>. 

Meskipun Ibnu Rusyd mengkritik kerancuan pandangan imam al-Gaza>li 

terkait pemikiran filsafat yang sampai akhirnya melahirkan karya berjudul Taha>fut 

al-Taha>fut (kerancuan dari kerancuan), namun dengan sikapnya yang lapang dada 

dan inklusif, ia menulis ringkasan dari kitab teori usul fikih imam al-Gaza>li al-

 

9Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, h. 50. 

10Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, terj. Abu Usamah Fakhtur 

Rokhman, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.th.), h. 99. 
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Mustas{fa> yang diberi judul dengan al-Daru>ri> fi> Us}u>l al-Fiqh. Bisa dipastikan Ibnu 

Rusyd juga merujuk ke sejumlah metodologi dan teori yang tertuang dalam kitab 

al-Mus}tafa> untuk merumuskan ijtihadnya. 

Sejumlah sumber yang penulis cantumkan di atas hanya sebatas rujukan-

rujukan yang diungkap secara tegas oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya bab Ibadah. 

Meskipun jika ditelusuri lebih dalam akan lebih banyak lagi sumber-sumber lain 

yang dikutip oleh beliau. Tatkala Ibnu Rusyd mengambil dan merujuk ke banyak 

referensi dari berbagai cabang ilmu syar’i seperti kitab fikih al-khila>f, fikih mazhab 

Ma>liki, dan berbagai kitab hadis menunjukkan seyogyanya seorang mujtahid tetap 

menjalin hubungan dengan leluhurnya dari kalangan fukaha. Mujtahid tidak cukup 

mengandalkan nalarnya dalam menyelesaikan perkara yang diperselisihkan, sebab 

harus ada pembanding dalam hal ini adalah pamikiran para fukaha yang telah 

meletakkan dasar-dasar metode ijtihad dalam istinba>t} hukum. 

Berbagai sumber yang disebutkan Ibnu Ruysd merupakan bagian dari 

kejujuran dan amanah ilmiah yang harus dilandasi oleh seorang mujtahid. Menurut 

Ibnu Rusyd sejauh apapun tingkat keilmuan seseorang dalam berijtihad, 

penyelesaian kasus-kasus fikih yang diperdebatkan perlu dianalisis secara 

komparatif dari berbagai argumen yang muncul. Dengan demikian, solusi atas 

ikhtila>f fikih dapat teratasi melalui pendekatan masing-masing dalil.   

Dalam kapasitasnya sebagai seorang filsuf yang cukup berpengaruh di abad 

ke IV Hijriah tidak banyak sumber dari ahli filsafat yang dijadikan sebagai data. 

Padahal Ibnu Rusyd banyak melahirkan banyak karya-karya di bidang ilmu filsafat. 

Relevasinya dengan konteks ijtihad Ibnu Rusyd bab ibadah dalam kitab Bidayah 

al-Mujtahid bahwa pijakan yang dijadikan sumber dalam memecahkan solusi fikih 

tetap berpegang kepada ahlinya, dalam hal ini adalah para fukaha yang telah 

melahirkan ilmu dan metode istinba>t} yang diperoleh melalui metode talaqqi 

(bersanad) sampai ke maha guru Rasulullah saw. Dari sinilah terlihat jelas, Ibnu 
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Rusyd selain ingin merevitalisasi dan membuka kembali keran ijtihad, hanya saja 

pengembangan metode ijtihad tetap berpedoman kepada para lelulur dari zaman 

sahabat sampai ulama yang hidup pada masanya.  

Bida>yah al-Mujtahid juga tidak membatasi diskursusnya hanya seputar 

fukaha dari kalangan muslim. Selain memaparkan berbagai pandangan dan mazhab 

Islam secara dominan, namun Ibnu Rusyd memiliki sikap yang inklusif karena juga 

menukil pandangan dari tokoh luar Islam. Keterbukaan Ibnu Rusyd terhadap 

pendapat-pendapat dari luar Islam menunjukkan bahwa ia adalah ahli fikih yang 

sangat inklusif dan pluralis. Ibnu Rusyd tidak terjebak dalam fanatisme dan bisa 

saja menerima kebenaran rasional meski datangnya dari tokoh Yunani.11  

Dalam bab Ibadah pembahasan tentang wanita hamil yang mengalami haid, 

Ibnu Rusyd menukil pendapat seorang dokter dari Yunani kuno Hippokrates dan 

Galenus. Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Rusyd dalam merumuskan hukum 

memanfaatkan para ahli dan pakar untuk menguatkan ijtihadnya. Tokoh-tokoh 

yang dijadikan rujukan adalah mereka yang piawai di bidangnya, sehingga gagasan 

yang dipedomani bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.  

Berdasarkan analisis penulis, kemampuan seseorang mengidentifikasi 

berbagai pandangan ulama dan argumennya dari sumber relevan, maka akan 

melahirkan sikap kritis. Dengan begitu, ia mengetahui berbagai latar belakang 

yang menjadi pemicu mengapa ulama berselisih (ikhtila>f). Hal inilah yang menjadi 

karakter Ibnu Rusyd dalam berijtihad dibanding ulama pendahulunya. Ketika 

pemicu ikhtilaf dapat dideteksi dengan tepat, maka penetapan hukum bisa 

diputuskan secara objektif.  

B. Metode Ijtihad Ibnu Rusyd dalam Menyelesaikan Ikhtila>f Fikih bab Ibadah 

Metode ialah cara atau langkah yang dilakukan seseorang dalam 

melakukan sesuatu. Ibnu Rusyd dalam kitab Bida>yah al-Mujtahid bab ibadah 

 

11https://islami.co/inklusivisme-kitab-bidayat-al-mujtahid/ (15 Oktober 2022) 

https://islami.co/inklusivisme-kitab-bidayat-al-mujtahid/
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menerapkan banyak metode ijtihad sebagaimana yang sudah digariskan ulama usul 

klasik. Hanya saja karena berbagai faktor latar belakang keilmuan dan pengaruh 

lingkungan, Ibnu Rusyd terlihat banyak mengembangkan metode efektif yang 

sudah diterapkan oleh fukaha sebelumnya secara tegas. Khususnya dalam 

memecahkan ikhtila>f fikih yang muncul. 

Diantara beberapa metode tersebut yang digunakan Ibnu Rusyd dalam bab 

Ibadah, ada yang muttafaq ‘alaihi (disepakati) dan ada yang mukhtalaf fi>ha 

(diperselisihkan), adapun yang muttafaq ‘alaihi adalah: 

1. Nas al-Quran 

Nas al-Quran tidak diragukan lagi dengan kemampuannya terhadap ilmu 

orang-orang terdahulu seperti logika dan filsafat, tidak menjadikan Ibnu Rusyd 

mengabaikan teks al-Qur’an dalam proses istinba>t} tatkala menyelesaikan ikhtilaf 

fikih. Karena sejatinya nas al-Qur’an merupakan sumber primer yang tidak dapat 

dipisahkan. Di antara problematika dalam bab ibadah yang disinggung ialah ketika 

menjelaskan tentang batas awal waktu menahan diri saat akan berpuasa. Batas 

waktu yang dijadikan dasar ialah firmah Allah swt. QS. Al-Baqarah: 187. Al-Khait} 

al-Abya>d} dalam ayat tersebut bermakna fajar kedua (sa>diq) putih yang 

membentang, sebagai penanda waktu awal mulainya imsak ketika berpuasa.12 

2. Nas sunah  

Nas sunah termasuk sumber kedua yang juga tak bisa dipisahkan dalam 

menetapkan kasus fikih yang kontradiktif. Pada bahasan sebelumnya Ibnu Rusyd 

secara tegas merujuk ke berbagai kitab hadis, baik dari kutub al-sittah atau di luar 

dari kitab-kitab tersebut. Tatkala terjadi ikhtila>f, sunah berperan menjadi h}ujjah 

untuk menguatkan posisi nas al-Qur’an. Adapun kasus yang diangkat yaitu terkait 

hukum salat witir di atas kendaraan. Nas hadis yang dikutip Ibnu Rusyd 

 

12Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, h. 244. 
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mengandung makna bahwa Rasulullah saw. pernah melakukan salat witir di atas 

kendaraan. Ibnu Rusyd memperkuat pendapat jumhur dengan nas hadis ini, 

sekaligus membantah pendapat yang mengatakan salat witir hukumnya fardu. 

Karena dalam riwayatnya Rasulullah saw. tidak pernah melaksanakan salat fardu 

di atas kendaraan.13Andaikata salat witir adalah wajib maka beliau tidak akan 

melakukannya di atas kendaraan. 

3. Ijma’  

Ijma’atau yang biasa disebut konsensus dan kesepakatan merupakan salah 

satu metode yang dipakai Ibnu Rusyd untuk melacak dan mendeteksi masalah 

furu’ yang diperselisihkan. Hal ini terlihat jelas saat mengawali topik masalah 

yang akan diuraikan. Dari sekian banyak lafaz yang mengindikasikan kata sepakat 

(ijma’) ialah, seperti: اتفق المسلمون (umat muslim bersepakat),  اتفق العلماء (ulama’ 

bersepakat),   اتفق الميع (semua bersepakat),   فلَ خلَف (tidak ada perbedaan), جْع  أ
,(ulama’ telah berkonsensus) العلماء   الأمصار   فقهاء   semua fukaha’ suatu)  جْيع 

negeri) ,  dan sebagainya. Dengan begitu, penentuan kata ,(konsensus) الإجْاع 

sepakat (ijma’) bisa saja muncul dari kalangan umat muslim, ulama’, fukaha’, atau 

sahabat.14Hal ini dilakukan agar seorang mujtahid tidak terjebak dalam membahas 

masalah hukum yang sudah qat}’i (pasti). 

4. Qiya>s 

Qiya>s atau analogi termasuk metode ijtihad Ibnu Rusyd yang populer dan 

banyak digunakan dalam memecahkan problematika hukum masku>t ‘anhu 

(didiamkan /tidak ada nasnya), sebagaimana diungkapkan dalam mukadimah 

kitabnya Bida>yah al-Mujtahid. Ibnu Rusyd mancatat ada dua model qiya>s: qiya>s 

al-syabah dan qiya>s al-‘illah. Yang pertama berkaitan dengan penyertaan 

 

13Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, h. 197. 

14Muhammad Usyri>f Bu>lu>z, Tarbiyah Malakah al-Ijtiha>d min Khila>li Kita>b Bida>yah al-
Mujtahid wa Kifa>yah al-Muqtas{id, h. 844-847. 
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hukum sesuatu yang tidak ada hukumnya pada sesuatu yang sudah ada 

ketentuan hukumnya dalam syariat, karena adanya keserupaan sifat antara 

keduanya. Sedang model kedua berkaitan dengan penyertaan hukum sesuatu 

yang tidak ada ketentuan hukumnya pada seuatu yang telah ada ketentuan 

hukumnya, karena adanya kesamaan ‘illat.15 Contoh kasus yang diangkat yaitu 

masalah pemberlakukan syarat h}aul pada saat mengeluarkan zakat barang 

tambang (ma’dan). Apakah barang tambang itu dianalogikan seperti barang 

yang keluar dari bumi, seperti biji-bijian dan buah-buahan atau ia serupa dengan 

emas dan perak. Dalam hal ini Ibnu Ruysd memandang kemiripinya dengan 

emas dan perak lebih jelas, sehingga zakat barang tambang wajib dikeluarkan 

ketika sudah melewati masa h{aul (setahun).16 

Sedangkan metode yang mukhtalaf fi>ha (diperselisihkan), ialah:  

1. Qaul s{aha>bi  

Qaul s{aha>bi ( ق ول  الصَّح اب) yang bermakna perkataan atau mazhab sahabat. 

Dalil sekaligus metode ini banyak dijadikan argumen penguat oleh Ibnu Ruysd 

dalam menyelesaikan ikhtila>f fikih. Meskipun ia memandang qaul s{aha>bi bukanlah 

h}ujjah mutlak yang dapat dipedomani kecuali memenuhi syarat, yaitu dalam hal 

ini tidak bertentangan serta mengandung qari>nah (petunjuk).17Sebagai contoh 

ialah saat mengomentari pendapat yang mengatakan hukum sujud al-Qur’an atau 

tilawah itu bukanlah wajib melainkan sunnah, karena mazhab sahabat yang 

dipraktekkan Umar Ibn al-Khat}t}>ab mengindikasikan hukumnya sunnah (tidak 

 

15Anwar Soleh Azarkoni, “Pemikiran Ushul Fiqh Ibnu Rusyd”, Jurnal An-Nuha 2, no. 1 

(2015): h. 67. 

16Muhammad Ibn H{amu>d al-Wa>ili>, Bugyah al-Mujtahid Syarhu Bida>yah al-Mujtahid, Juz 

6 (Cet. 1; Beirut: Dar Ibn Hazm, 2019), h. 3455. 

17Ibnu Rusyd, al-D{aru>ri> fi Us{u>l al-Fiqh, (Cet. I; Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1994), h. 

97. 
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wajib). Maka disini terlihat, Ibnu Rusyd mendukung penggunaan metode berhujjah 

dengan qaul sa{ha>bi selama tidak ada yang menyelisihinya.18  

2. Amal ahlu al-madi>nah  

 Amal ahlu al-madi>nah yaitu perbuatan penduduk Madinah. Pendekatan 

dengan metode ini hanya diakui oleh mazhab Ma>liki dalam berijtihad. Ibnu Rusyd 

juga mengekor kepada metode mazhab Ma>liki ketika menyelesaikan perkara boleh 

tidaknya salat pada waktu zawa>l (matahari tergelincir). Ia memaparkan dalil dari 

mazhab Maliki, dimana seseorang boleh melakukan salat pada waktu zawa>l, 

dengan argumen perbuatan inilah yang dilakukan secara turun temurun oleh 

penduduk Madinah. Sedangkan hadis yang melarang salat pada waktu ini 

statusnya mansu>kh (terhapus).19  

3. Istis{la>h  

 Istis{la>h atau yang biasa dikenal dengan sebutan mas{lahah bagian dari 

metode ijtihad yang banyak diterapkan Ibnu Rusyd dalam kitabnya untuk 

menguatkan argumennya. Ibnu Rusyd menganggap pada prinsipnya setiap 

tuntunan syariat baik ibadah atau selainnya pasti selalu ada alasan rasional dan 

maslahat yang dapat ditangkap, kecuali jika memang seorang fakih tidak mampu 

mendeteksinya.20 Ibnu Rusyd mengatakan: “Seorang ulama fakih cenderung 

berdalih dengan alasan ibadah ketika ia kerepotan menghadapi lawan, maka 

renungkanlah itu karena hal ini sangat banyak terjadi dalam berbagai kasus”21Di 

antara masalah yang dipecahkan Ibnu Rusyd ketika terjadi silang pendapat terkait 

hukum membasuh kaki atau cukup mengusapnya ketika berwudhu. Ibnu Rusyd 

 

18Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, h. 214 

19Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, h. 101. 

20Ajmad Khuwailidi>, “al-Tarji>h{ bi al-Maq>asidi ‘inda Ibnu Rusyd”, Jurnal al-Wa>h{a>t li al-
Buhu>s} wa al-Dira>sat, no. 2 (2019): h. 737. 

21Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, terj. Al-Mas’udah, Referensi 

Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab, Juz 1, h. 136. 
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memandang membasuh lebih cocok dibanding hanya mengusap, karena kotoran 

yang melekat pada kaki biasanya hanya bisa hilang dengan dibasuh. Sehingga 

dengan demikian, selain memperhatikan alasan ibadi (bersifat ibadah) yaitu 

pembersihan jiwa, syariat ini juga tidak menghalangi adanya maslahat rasional 

dalam ibadah wajib yang dapat dirasakan oleh indra.22 

4. ‘Urf   

 ‘Urf  atau adat digunakan oleh banyak ulama dalam menyelesaikan 

perkara khila>f, termasuk Ibnu Rusyd yang berpedoman dengan metode ‘urf dalam 

ijtihadnya. Ketika berbicara tentang ah{ka>m al-mayyit, ada jenis mayat yang 

dianjurkan untuk ditunda pemakamannya dan status wafatnya dapat ditanyakan 

kepada dokter karena keahlian dan pengalamannya akan hal itu.23 Maka 

menyegerakan pemakaman mayat tidak harus semua dilakukan sebagaimana 

keterangan hadis, melainkan ada juga jenazah yang bisa diundur karena 

dikhawatirkan ia masih hidup lantaran pernafasannya tersumbat air menurut 

tradisi dan diagnosa dokter, seperti orang yang meninggal karena tenggelam.24 

5. Saddu al-Zari>’ah  

 Saddu al-Zari>’ah bermakna tindakan preventif yang mana dalam 

pandangan Ibnu Rusyd seolah dalil yang tidak bisa berdiri sendiri.  Setelah 

dilakukan analisis, Ibnu Rusyd menggunakan metode ini selama ada dalil lain yang 

mendukungnya berikut tidak menyelisihi argumen lain yang lebih kuat seperti 

qiya>s, maqa>s{id al-syari>’ah dan akal.25Sebagai contoh ialah keetika Ibnu Rusyd 

membedakan persaksian seorang fasik saat melilhat hilal awal Ramadhan (puasa) 

 

22 Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, h. 22. 

23Muhammad Usyri>f Bu>lu>z, Tarbiyah Malakah al-Ijtiha>d min Khila>li Kita>b Bida>yah al-
Mujtahid wa Kifa>yah al-Muqtas}id, h. 1005. 

24 Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, h. 218. 

25Abd al-Lati>f al-‘Aufi>, “Ams\ilah Tat}biqiyah ‘ala> Manhaj Ibnu Rusyd fi Masa>lik al-Tarji>h{ 

baina al-‘A>ra>’ al-Fiqhiyah fi> al-Masa>il al-Fiqhiyah”, Jurnal al-Buhus wa al-Dirasat al-Syar’iyah, 

no. 92 (1441 H): h. 102. 
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dan awal syawal (berbuka). Persaksian mereka dapat dijadikan landasan saat 

melihat awal puasa, dan tidak dianjurkan untuk menerima persaksiannya dalam 

penentuan awal bulan syawal sebagai tindakan preventif. Hal ini dikhawatirkan 

karena orang-orang akan berbuka atas dasar persaksiaanya yang sesungguhnya 

belum terjadi.26 Demikian juga dalam bab lain, Ibnu Rusyd menguatkan argumen 

mazhab Ma>liki dan mayoritas ulama agar imsak tatkala hendak berpuasa dilakukan 

sebelum terbit fajar sebagai bentuk kehati-hatian.27 

6. Istis}ha>b  

 Istis}ha>b termasuk salah satu metode ijtihad yang diperselisihkan di antara 

ulama. Mazhab Z{ahiri termasuk yang banyak menggunakan metode ini ketika 

suatu kasus tidak ditemukan hukumnya dalam nas, sebagaimana diungkap Ibnu 

Rusyd di awal mukadimah kitabnya Bida>yah al-Mujtahid. Meskipun 

diperselisihkan, Ibnu Rusyd kerapkali menyelipkan metode ini dalam ijtihadnya. 

Dalam bab taharah misalnya Ibnu Rusyd mengangkat masalah hukum memegang 

mushaf bagi yang dalam kondisi belum suci dengan wudhu. Ulama yang 

mengatakan boleh memegang mushaf meskipun belum berwudhu dengan alasan 

tidak ketentuan hukumnya dalam al-Qur’an dan sunah secara tegas, maka 

persoalannya harus dikembalikan ke hukum asal, yaitu boleh. Adapun makna “al-

mut}t}ahharu>n” dalam firman Allah swt. QS. Al-Waqi’ah: 79 dituju untuk para 

malaikat, sedangkan kalimat “laa yamassuhu” mengandung makna berita bukan 

larangan.28  

 

 

 

26Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, h. 241. 

27Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, h. 245. 

28Muhammad Usyri>f Bu>lu>z, Tarbiyah Malakah al-Ijtiha>d min Khila>li Kitab Bida>yah al-
Mujtahid wa Kifa>yah al-Muqtas}id, h. 989. 



136 

 
 

7. Istih{sa>n  

 Istih{sa>n bagian dari metode ijtihad yang kerapkali dijadikan pedoman 

dalam mazhab Maliki. Ibnu Rusyd dalam kitabnya membantah pendapat yang 

mengklaim istih{sa>n yang digunakan oleh imam Ma>lik adalah lemah, tidak berdasar 

dan serupa dengan konsep istih{sa>n imam Abu Hanifah. Padahal sebenarnya metode 

istih}sa>n menurut imam Ma>lik hanya menghimpun berbagai dalil yang kontradiktif, 

dengan demikian istih}sa>n tidak dapat disebut metode yang tidak berdasar.29 Dalam 

kitabnya Ibnu Rusyd mendukung pendapat mazhab Ma>liki terkait solusi bagi 

wanita haid yang hendak membaca al-Qur’an. Dalam hal ini, mazhab Ma>liki 

membolehkan wanita haid membaca al-Qur’an dengan kadar sedikit dengan 

landasan istih}sa>n karena masa tunggu haidnya yang dianggap cukup lama.30 

8. Syar’u man qablana  

 Syar’u man qablana atau syariat yang datang sebelum Islam salah satu 

metode yang masih diperdebatkan kedudukannya sebagai landasan dalam 

berhujjah, hal ini sebagaimana yang diungkapkan Ibnu Rusyd dalam kitabnya al-

D{aru>ri. Dengan demikian, Ibnu Rusyd dalam Bida>yah al-Mujtahid tidak 

menganggap metode ini sebagai h{ujjah untuk menguatkan pendapatnya dalam 

ijtihad.31  

Secara umum Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bida>yah al-Mujtahid bab ibadah 

menerapkan metode-metode ijtihad yang digariskan oleh para fukaha dalam 

istinba>t} hukum. Ketika dilakukan observasi pustaka terkait berbagai metode ini 

ditemukan sejumlah rumusan dan karakter ijtihad yang dikembangkan oleh Ibnu 

Rusyd yang tidak banyak didapati pada imam-imam mazhab sebelumnya. 

 

29Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, h. 720. 

30Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, h. 52. 

31Ibnu Rusyd, al-D{aru>ri> fi Us{u>l al-Fiqh, h. 63. Lihat juga: Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid 
wa Niha>yah al-Muqtas}id, h. 838. 
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Rumusan ini kerapkali disisip untuk menentukan hasil ijtihad yang kontradiktif 

yang mana akan dijelaskan di pembahasan terakhir dalam penelitian ini. 

Setelah menerapkan beberapa teknik dan argumen dalam ijtihadnya 

tentunya Ibnu Rusyd berupaya untuk menuntaskan dan mencari solusi hukum-

hukum fikih yang diperdebatkan oleh para ahli hukum Islam. Ibnu Rusyd tidak 

hanya berhenti pada penggunaan metode, namun ia berusaha menarik kesimpulan 

hukum yang diperselesihkan dengan beragam pendekatan. Pendekatan-pendekatan 

inilah yang dijadikan Ibnu Rusyd sebagai ketrampilan untuk dijadikan contoh oleh 

generasi berikutnya dari kalangan pemerhati hukum Islam seperi, mujtahid, hakim 

(qa>d{i) ataupun mufti. Menyimpulkan status hukum pada sebagian masalah-

masalah fikih dalam bab ibadah yang sifatnya z{anniyah, menurut Ibnu Rusyd tidak 

selalu hitam atau putih. Terkadang hasil dari ijtihad karakternya fleksibel karena 

disesuaikan oleh kondisi sang mukallaf itu sendiri. Strategi yang digunakan Ibnu 

Rusyd dalam menyelesaikan ikhtila>f fikih menurut analisis penulis ada lima, yaitu 

pendekatan al-jam’u (kompromi), pendekatan al-tarji>h{ (menyeleksi di antara yang 

paling kuat), pendekatan al-jam’u baina al-jam’u wa al-tarji>h{ (penggabungan 

antara al-jam’u dan al-tarji>h{), tawaqquf (mendiamkan) dan al-takhyir (opsional). 

1. Pendekatan al-jam’u (kompromi) 

Penyelesaian melalui pendekatan al-jam’u yaitu usaha menghimpun 

beberapa dalil dan argumen pada suatu kasus kemudian mengkompromikannya 

dengan tidak mengabaikan salah satu dari dalil-dalil tersebut. Dalam kitabnya 

Bida>yah al-Mujtahid, Ibnu Rusyd seringkali mengatakan maksud pendekatan ini 

dengan istilah maz{hab al-jam’i ( المع  Pendekatan ini lebih utama jika .(مذهب 

dibandingkan pendekatan al-tarji>h, sehingga banyak para ulama yang merumuskan 

kaidah fikih “al-jam’u aula> min al-tarji>h in amkan” yang bermakna menyimpulkan 

hukum dengan jalan mengkompromikan di antara dalil yang ada lebih utama 

dibanding hanya menguatkan salah satu bila itu dimungkinkan. 
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Dalam kitab puasa bab tentang niat dapat ditelusuri bagaimana Ibnu Rusyd 

menyelesaikan masalah yang diperselisihkan oleh ulama-ulama mazhab terkait 

niat puasa yang dilakukan seseorang sebelum terbitnya fajar (waktu subuh). Dalam 

hal ini imam Ma>lik berpendapat bahwa semua jenis puasa yang tidak diniatkan 

sebelum terbitnya fajar statusnya tidak sah. Sementara imam Sya>fi’i 

berpandangan tidak sah puasa wajib yang diniatkan setelah waktu fajar dan boleh 

untuk puasa sunnah. Pendapat terakhir menurut imam Abu Hani>fah boleh 

melakukan niat sebelum fajar untuk puasa wajib yang waktunya sudah di tentukan, 

seperti puasa ramadhan, puasa nazar yang sudah ditentukan dan juga puasa sunnah. 

Akan tetapi untuk puasa wajib yang tidak dengan waktu tertentu, seperti puasa 

qad{a (pengganti puasa wajib) niatnya tidak boleh dilakukan setelah fajar.  

Faktor pemicu adanya silang pendapat disebabkan karena nas-nas hadis 

yang dianggap bertentangan. Pertama ialah hadis yang dikeluarkan oleh imam 

Bukha>ri32 bersumber dari sahabat Hafs{ah ra. bahwasanya Rasulullah saw. 

bersabda:  

ي ام  ل ه  )رواه النسائي(.33 ي ام  م ن  اللَّي ل  ف لَ  ص   م ن  لم   ي ـبـ ي  ت  الص  

Artinya: 

Barangsiapa yang tidak berniat puasa sejak malam hari, maka tidak ada 

puasa sama sekali baginya.”(HR. al-Nasa>’i>).34 

Kedua ialah hadis yang diriwayatkan imam Muslim bersumber dari Aisyah 

r.a. yang berbunyi:  

 

32Dalam naskah kitab dikeluarkan oleh imam Bukha>ri, namun setelah ditelusuri 

diriwayatkan oleh imam al-Nasa>’i >.  

33Ah{mad ibn Syu’aib, Sunan al-Nasa>’i (Cet. I; Syria: Resalah Publishers, 2015), h. 595. 

34Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, terj. Al-Mas’udah, Referensi 

Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab, Juz 1, h. 506. 
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: يٰ  ر س ول    -ص لَّى اللَّّ  ع ل ي ه  و س لَّم    - ق ال  لِ  ر س ول  اللَّّ   : ق ـل ت  ء ؟ ق ال ت  ذ ات  ي ـو مٍ: ه ل  ع ن د ك م  ش ي 
: ف إ نّ   ص ائ م  )رواه مسلم(. 35 ء ، ق ال   اللَّّ ، م ا ع ن د  نَ  ش ي 

Artinya: 

Pada suatu hari Nabi saw. menemui aku, dan bertanya kepadaku,” Wahai 

Aisyah, apakah kamu menyimpan makanan?.” Aku menjawab, “Tidak.” 

Beliau bersabda:, “Kalau begitu aku berpuasa.”(HR. Muslim). 

Dan ketiga, hadis Mu’awiyah ra. sesungguhnya ia berpidato di atas mimbar 

seraya mengatakan, “Wahai penduduk Madinah, di mana ulama-ulama kalian? 

Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:  

ي   ن ا ص  ت ب  ع ل يـ  ا ي ـو م  ع اش ور اء  و لم   ي ك  ام ه  و أ نَ  ص ائ م  ف م ن  ش اء  م ن ك م  ف ـل ي ص م  و م ن  ش اء  ف ـل ي ـف ط ر  ال يـ و م  ه ذ 
 )رواه البخاري و مسلم(. 36

Artinya:  

Hari ini hari asyura. Tidak diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Namun 

aku berpuasa. Jadi siapa pun boleh berpuasa, dan boleh juga tidak berpuasa. 

(HR. Bukhari dan Muslim). 

Penyelesaian persoalan ini bisa dilakukan dengan dua pendekatan, baik 

dengan teknik al-jam’u ataupun al-tarji>h{. Kecenderungan Ibnu Rusyd dari dua 

pendekatan yang ada tidak terlihat secara tegas, namun  Ibnu Rusyd menilai 

pendekatan dengan jalan al-jam’u lebih solutif berdasarkan pendapat mayoritas 

ulama usul fikih, sebagaimana ia terangkan kaidahnya di bab pembatal-pembatal 

wudhu “al-jam’u aula min al-tarji>h ma amkana al-jam’u ‘inda aks \ari al-us}uliyi>n”.37 

Jika pendekatan al-jam’u dijadikan sebagai alternatif untuk menyelesaikan 

perkara ini, maka pendapat imam Sya>fi’i yang lebih dekat kepada kaidah di atas, 

karena menghimpun beberapa nas hadis yang ada tanpa mengabaikan salah 

 

35Muslim ibn al-H{ajja>j, S{ah{i>h{ Muslim (Cet. II; Syria: Resalah Publishers, 2015), h. 466. 

36Muhammad ibn Isma>’i>l al-Bukha>ri, S{ah{i>h{ al-Bukha>ri> (Cet. 2; Syria: Resalah Pulishers, 

2014), h. 584. Lihat juga: Muslim Ibn al-H{ajja>j, S{ah{i>h{ Muslim, h. 459. 

37Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, h. 40. 
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satunya. Dengan demikian, penyelesaian dan kesimpulan hukum dengan jalan 

kompromi adalah seseorang wajib berniat sebelum terbit fajar jika akan melakukan 

puasa wajib berdasarkan hadis yang diriwayatkan Hafsah ra. dan boleh niat puasa 

dilakukan setelah waktu fajar jika hendak puasa sunnah berdasarkan hadis riwayat 

Aisyah ra. dan Mu’awiyah ra. 

Ijtihad untuk menyelesaiakan ikhtila>f fikih dengan pola ini tergambar jelas 

banyak dipedomani oleh Ibnu Rusyd, karena ia menganggap seorang mujtahid 

terkadang melihat beberapa nas al-Qur’an atau hadis saling bertentangan sehingga 

berimplikasi timbulnya ketidakpastian hukum, padahal kenyataanya tidak jika 

ijtihad dengan strategi al-jam’u ini mampu diaplikasikan. 

2. Pendekatan al-Tarji>h (menyeleksi di antara yang paling kuat). 

Pendekatan al-tarji>h{ ketika melaksanakan istinba>t} hukum pada kasus-kasus 

yang tampak diperselisihkan bagian dari strategi ijtihad Ibnu Rusyd. Yang 

dimaksud pendekatan al-tarji>h} ialah usaha untuk mengumpulkan dalil dan h}ujjah 

yang dikemukakan kemudian menetapkan hukum berdasarkan dalil yang paling 

kuat tanpa mengamalkan dalil lain yang ada. Pendekatan ini sering disebut dengan 

istilah maz\hab al-Tarji>h}, dan terkadang di sejumlah persoalan Ibnu Rusyd 

memasukkan maz\hab al-nasakh (penghapusan) bagian dari pendekatan ini. 

Pada banyak kasus di bab Ibadah pendekatan dengan menyeleksi antara 

dalil-dalil kontradiktif sangat efektif dalam menetapkan hukum pada masalah fikih 

yang terbilang diperdebatkan. Ibnu Rusyd mengaplikasikan langkah al-tarji>h, jika 

ia memandang dalil lain tidak bisa dijadikan argmumen karena berbagai faktor 

yang melemahkannya atau sulitnya menerapkan hukum melalui jalan al-jam’u 

(kompromi). 

Sebagai contoh kasus ikhtila>f fikih yang diangkat Ibnu Rusyd dalam 

kitabnya terkait hukum salat di dalam Ka’bah. Ulama berbeda pendapat tentang 

masalah ini, sebagian melarang secara mutlak, pendapat lain membolehkannya 
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secara mutlak dan pendapat ketiga membedakan antara salat sunnah dan fardu. 

Dalam masalah yang dikemukakan di bab ini, Ibnu Rusyd terlihat hanya 

memaparkan masalahnya tanpa menisbatkan kepada siapa yang mengatakan. Pola 

pemaparan seperti ini tanpa menyebut mazhab atau siapa yang mengatakannya, 

dapat ditemukan di beberapa kasus yang ia uraikan. 

Dalam konteks masalah ini, perselisihan muncul disebabkan karena 

interpretasi mereka terhadap teks dalil yang terkesan saling berbenturan. 

Meskipun hadis-hadis yang dijadikan h}ujjah dan argumen memiliki status yang 

sahih. Adapun teks hadis pertama ialah apa yang diriwayatkan sahabat Ibnu Abbas 

ra. ia berkata:  

يه  ك ل  ه ا و لم   ي ص ل   ح تَّ خ ر ج ، ف ـل مَّا   -ص لَّى اللَّّ  ع ل ي ه  و س لَّم    -ل مَّا د خ ل  ر س ول  اللَّّ   ال بـ ي ت  د ع ا فِ  ن ـو اح 
: ه ذ ه  ال ق بـ ل ة  )رواه البخاري و مسلم(.38 ع ت ي   فِ  ق ـب ل  ال ك ع ب ة  و ق ال   خ ر ج  ر ك ع  ر ك 

Artinya:  

“Ketika Nabi saw. masuk Ka'bah. beliau berdo'a di semua sudutnya, akan 
tetapi beliau tidak melakukan salat hingga keluar darinya, setelah keluar 
beliau melakukan salat dua rakaat ke arah Ka'bah seraya bersabda, 'lnilah 
kiblat'. (HR. Bukhari dan Muslim).39 

Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan Abdulla>h Ibn Umar ra.: 

ل    -ص لَّى اللَّّ  ع ل ي ه  و س لَّم    - أ نَّ ر س ول  اللَّّ   د خ ل  ال ك ع ب ة  ه و  و أ س ام ة  ب ن  ز ي دٍ و ع ث م ان  ب ن  ط ل ح ة  و ب لَ 
حٍ، ف أ غ   ي  خ ر ج  م اذ ا ص ن ع  ر س ول  اللَّّ  ص لَّى اللَّّ  ع ل ي ه  ب ن  ر بِ  لًْ ح  : ب لَ  ل ق ه ا ع ل ي ه  و م ك ث  ف يه ا، ف س أ ل ت 

ةٍ و ر اء ه ، ث َّ ص لَّى   ث ة  أ ع م د  : ج ع ل  ع م ودًا ع ن  ي س ار ه  و ع م ودًا ع ن  يَ  ين ه ، و ث لَ  خاري )رواه البو س لَّم   ف ـق ال 
 و مسلم(.40

Artinya:  

“Bahwa Rasulullah saw. masuk ke dalam Ka’bah bersama Usa>mah Ibn 
Zaid, Us\ma>n Ibn T{alhah, dan Bila>l Ibn Rabah{, lalu beliau menguncinya dan 

 

38Muhammad Ibn Isma>’i>l al-Bukha>ri, S{ah{i>h{ al-Bukha>ri>, Juz 1, h. 276. Lihat juga: Muslim 

Ibn al-H{ajja>j, S{ah{i>h{ Muslim, h. 545. 

39Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, terj. Abu Usamah Fakhtur 

Rokhman, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.th.), h. 232. 

40Muhammad Ibn Isma>’i>l al-Bukha>ri, S{ah{i>h{ al-Bukha>ri>, Juz 1, h. 295. Lihat juga: Muslim 

Ibn al-H{ajja>j, S{ah{i>h{ Muslim, h. 544. 
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berdiam di sana, ketika Bilal keluar aku bertanya kepadanya, ‘Apa yang 
dilakukan oleh Rasulullah saw.?’ dia menjawab, ‘Menancapkan satu 
tongkat di sebelah kiri, satu tongkat di sebelah kanan, dan tiga tongkat di 
belakangnya kemudian beliau melakukan salat'.” (HR. Bukha>ri dan 
Muslim).41 

Penyelesaian masalah ini dapat dilakukan dengan pendekatan al-tarji>h} 

(seleksi) atau al-jam’u (kompromi), Kelompok ulama yang menempuh jalan al-

tarji>h}, memiliki dua pilihan, yaitu melarangnya secara mutlak jika menguatkan 

hadis Ibnu Abbas ra, atau membolehkannya secara mutlak jika menguatkan hadis 

Ibnu Umar ra. Sementara kelompok ulama yang berusaha mengkompromikan dua 

hadis tersebut, mereka memahami hadis Ibnu Abbas ra. untuk salat fardu, dan 

hadis Ibnu Umar untuk salat sunnah.42 

Dalam kasus ini Ibnu Rusyd cenderung lebih menguatkan ijtihad dengan 

menggunakan strategi al-tarji>h}. Karena dalam pandangannya jalur al-jam’u dalam 

masalah ini sulit untuk diterapkan, sebab Rasulullah saw. dalam hadis riwayat Ibnu 

Abbas ra. mengisyaratkan salat yang dilakukan Nabi saw. di luar Ka’bah bukan 

salat fardu, melainkan sunnah. Pendapat ini menyanggah penetapan hukum dengan 

jalur al-jam’u yang mengatakan salat yang boleh dilaksanakan dalam Ka’bah 

hanyalah salat sunnah tidak dengan salat fardu. Padahal konteks kedua hadis 

mengindikasikan bahwa Rasulullah saw. salat sunnah di dalam dan di luar Ka’bah. 

Dengan demikian, penggalian hukum melalui pendekatan al-tarji>h} dapat 

dijadikan sebagai alternatif jika penyelesaian masalah khila>fiyah tidak 

memungkinkan melalui jalur kompromi. Pada akhirnya Ibnu Rusyd menyimpulkan 

hukum akan larangan salat fardu dan sunnah di dalam Ka’bah berdasarkan hadis 

Ibnu Abbas ra., dan memandang orang yang salat di dalam Ka’bah tidak dianggap 

menghadap kiblat. 

 

41Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, terj. Abu Usamah Fakhtur 

Rokhman, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.th.), h. 232. 

42Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, h. 111-112. 
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3. Pendekatan al-Jam’u baina al-Jam’u wa al-Tarji>h{ (Penggabungan antara 

pendekatan al-Jam’u dan al-Tarji>h}) 

Pendekatan gabungan antara al-jam’u dan al-tarji>h} menurut analisis 

peneliti merupakan pendekatan yang unik dan jarang diterapkan kecuali pada satu 

pembahasan dalam bab ibadah, tepatnya ketika Ibnu Rusyd berbicara mengenai 

letak atau posisi-posisi sujud sahwi. Dalam masalah ini Ibnu Rusyd menguraikan 

lima pandangan yang berbeda dari kalangan fukaha. Pertama ialah pendapat yang 

dipegang mazhab Sya>fi’i bahwasanya sujud sahwi hanya dilakukan sebelum salam 

dalam salat. Pandangan ini bertolak belakang dengan mazhab Hanafi yang 

mengatakan sujud sahwi hanya dilakukan setelah salam. Sementara ulama-ulama 

dari mazhab Ma>liki mengatakan, kalau untuk mengganti kekurangan maka sujud 

sahwi dilakukan sebelum salam, tetapi jika karena alasan ada penambahan maka 

sujud sahwi hendaknya dilakukan setelah salam. Kemudian Ah{mad Ibn Hanbal 

berpandangan seseorang sujud sebelum salam pada posisi di mana Rasulullah saw. 

melakukannya sebelum salam, dan dilakukan setelah salam untuk posisi-posisi 

yang beliau lakukan setelah salam atau jika tidak ada contoh yang dilakukan 

Rasulullah saw. maka sujud sahwi dapat dilakukan sebelum salam. Adapun 

pendapat terakhir dari mazhab Z{ahiri sujud sahwi hanya dilakukan untuk lima 

posisi di mana Rasulullah saw. pernah melakukannya. 

Faktor yang melatarbelakangi munculnya berbagai pendapat karena adanya 

hadis-hadis yang diriwayatkan para sahabat berhubungan dengan perbuatan nabi 

dalam sujud sahwi. Terkadang Rasulullah saw. sujud sebelum salam dan pada 

situasi lain beliau juga pernah sujud setelah salam. H}ujjah yang mengatakan sujud 

sahwi yang dilakukan Nabi saw. sebelum salam sebagaimana hadis riwayat Ibnu 

Buh{ainah ra., ia berkata:   
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ع ت ي  ، ث َّ ق ام  ف ـل م  يَ  ل    -ص لَّى اللَّّ  ع ل ي ه  و س لَّم    -ص لَّى ل ن ا ر س ول  اللَّّ   ، ف ـق ام  النَّاس  م ع ه ، ر ك  س 
د ت ي   و ه و  ج ال س  )رواه البخاري(.43 ت ه  س ج د  س ج   ف ـل مَّا ق ض ى ص لَ 

Artinya: 

“Rasulullah saw. pernah salat menjadi imam kami, setelah dua rakaat 
beliau langsung berdiri dan tidak duduk (tasyahud awal). Maka orang-
orang pun ikut berdiri, dan setelah selesai salat beliau bersujud dua kali 
dalam keadaan duduk.”(HR. Bukhari). 

Dan juga hadis lain yang diriwayatkan sahabat Abu> Sa’ad al-Khudri> ra. 

bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 

ع ةً، و ل ي س ج د  إ ذ ا ش كَّ أ ح د ك م  فِ    ثًَ أ م  أ ر ب ـعًا، ف ـل ي ص ل   ر ك  ر  ك م  ص لَّى، أ ث لَ  ت ه  ف ـل م  ي د  ص لَ 
ه ا خ ام س ةً ش ف ع ه ا بّ  ات ي    ع ة  الَّتِ  ص لََّ ، ف إ ن  ك ان ت  الرَّك  ل يم  د ت ي   و ه و  ج ال س  ق ـب ل  التَّس   س ج 

ن  ت ـر غ يم  ل لشَّي ط ان  )رواه مسلم(. 44 د تَ  د ت ي  ، و إ ن  ك ان ت   ر اب ع ةً ف السَّج   السَّج 
Artinya: 

“Jika salah seorang dari kalian ragu-ragu dalam salatnya, apakah sudah tiga 
rakaat atau empat rakaat, hendaklah ia salat satu rakaat lagi lalu hendaklah 
ia bersujud sahwi dua kali ketika ia masih dalam posisi duduk sebelum 
salam. Jika rakaatnya ternyata lima, ia telah menggenapkannya dengan dua 
sujud tersebut. Dan jika rakaatnya ternyata empat, maka dua sujud tersebut 
untuk melindungi dari godaan setan.”(HR. Muslim).45 

 Demikian juga berpedoman dengan hadis yang bersumber dari seorang 

tabi’in Ibnu Syihab (al-Zuhri>) ia berkata: 

ر  الأ  م ر ي ن  م ن  ر س ول  اللَّّ   م  )أخرجه   - ص لَّى اللَّّ  ع ل ي ه  و س لَّم     -ك ان  آخ  الس ج ود  ق ـب ل  السَّلَ 
 البيهقي(46.

Artinya:  

“Dua hal terakhir dari Rasulullah saw. ialah sujud sebelum salam 
(Dikeluarkan imam al-Baih{aqi>) 

 

43Muhammad ibn Isma>’i>l al-Bukha>ri, S{ah{i>h{ al-Bukha>ri>, Juz 1, h. 428. Lihat juga: Muslim 

Ibn al-H{ajja>j, S{ah{i>h{ Muslim, h. 256. 

44Muslim Ibn al-H{ajja>j, S{ah{i>h{ Muslim, h. 256. 

45Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, terj. Al-Mas’udah, Referensi 

Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab, Juz 1, h. 328. 

46Abu> Bakr al-Baihaqi>, Ma’rifah al-Sunan wa al-A>s\a>r, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dar Qutaibah, 

1991), h. 278. 
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Dalam riwayat hadis sahih yang bersumber dari Z{ul Yadain disebutkan 

bahwasanya Rasulullah saw. juga pernah melakukan sujud sahwi setelah salam, 

yaitu: 

ة  أ م  ان ص ر ف  م ن  اث ـنـ ت ي  ، ف ـق ال  ل ه  ذ و    -ص لَّى اللَّّ  ع ل ي ه  و س لَّم    - ر س ول  اللَّّ  أ نَّ   ي ن : أ ق ص ر ت  الصَّلَ  ال ي د 
يت  يٰ  ر س ول  اللَّّ ؟ ف ـق ال  ر س ول  اللَّّ    ي ن  : أ ص د ق  ذ و  -ص لَّى اللَّّ  ع ل ي ه  و س لَّم     - ن س  ؟ ف ـق ال وا: ن ـع م ، ال ي د 

ر ي ي  ، ث َّ س لَّم  )رواه البخاري(. 47 ع ت ي   أ خ   ف ـق ام  ر س ول  اللَّّ  -   ص لَّى اللَّّ  ع ل ي ه  و س لَّم  -  ف ص لَّى ر ك 
Artinya: 

"Sesungguhnya Rasulullah saw. menyelesaikan salat setelah dua rakaat, 
lalu Z{ul Yadain berkata kepada beliau, 'Apakah salat diqashar atau engkau 
lupa wahai Rasulullah?' beliau balik bertanya, 'Apakah benar apa yang 
dikatakan oleh Z}ul Yadain?' lalu mereka menjawab, 'Benar', lalu Rasulullah 
saw. berdiri, kemudian melakukan dua salat lainnya kemudian salam. (HR. 
Bukhari).48  

 Kemudian pendapat kedua (sujud setelah salam), juga berhujjah dengan 

hadis al-Mugi>rah Ibn Syu’bah ra., yang berbunyi: 

، ث َّ س ج د  ب ـع د  السَّلَ  م  49 م  -  ق ام  م ن  اث ـنـ ت ي   و لم   يَ  ل س  ة  و السَّلَ   أ نَّه   -   ع ل ي ه  الصَّلَ 

Artinya: 

“Sesungguhnya Rasulullah saw. berdiri setelah dua rakaat (tanpa duduk 
tahiyat awal) kemudian beliau bersujud sahwi setelah salam” 

Demikian juga mereka menguatkan pendapatnya dengan hadis sahih yang 

diriwayatkan Ibnu Mas’u>d ra.: 

م    -ص لَّى اللَّّ  ع ل ي ه  و س لَّم    - ر س ول  اللَّّ  أ نَّ   و ه  ب ـع د  السَّلَ  يًا و س ج د  ل س ه  ص لَّى خَ  سًا س اه 
 )رواه البخاري(. 50

Artinya: 

 

47Muslim ibn al-H{ajja>j, S{ah{i>h{ Muslim, h. 258. 

48Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, terj. Abu Usamah Fakhtur 

Rokhman, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.th.), h. 247. 

49Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, h. 186. 

50Muhammad ibn Isma>’i>l al-Bukha>ri, S{ah{i>h{ al-Bukha>ri>, Juz 1, h. 428. 
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“Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah salat lima rakaat karena lupa, lalu 
berliau sujud sahwi setelah salam. (HR. Bukhari). 

Tiga hadis pertama yang disebutkan di atas merupakan landasan yang 

dikuatkan oleh mazhab Sya>fi’i yang mengatakan sujud sahwi hanya dilakukan 

sebelum salam. Sedangkan tiga redaksi hadis terakhir adalah landasan yang 

dipedomani oleh mazhab Hanafi yang berpandangan sujud sahwi dilakukan setelah 

salam. Sedangkan ulama dari kalangan Ma>likiyah mengkompromikan antara dalil-

dalil yang dikemukakan oleh mazhab Sya>fi’i dan mazhab Hanafi. Mereka 

menyimpulkan sujud sebelum salam untuk mengganti kekurangan sedangkan 

sujud setelah salam karena adanya penambahan dalam salat. 

Adapun konsep al-jam’u baina al-jam’u wa al-tarji>h} yang dikemukakan 

oleh Ibnu Rusyd dalam kasus ini adalah strategi penyelesaian ikhtila>f fikih yang 

diterapkan Ahmad Ibn Hanbal. Sehingga kesimpulan hukum menurut mazhab 

Hanbali ialah sujud sahwi dilakukan pada kasus-kasus yang dicontohkan oleh 

Rasulullah saw. baik itu sebelum salam atau setelah salam, inilah yang dimaksud 

pendekatan al-jam’u. Adapun jika tidak ditemukan nas dan contohnya dari 

Rasulullah saw. maka disini berlaku hukum qiya>s yaitu menguatkan (al-tarji>h{) 

pendapat sujud sahwi sebelum salam, karena pada dasarnya sujud merupakan 

bagian dari salat. Dan inilah pendekatan yang paling objektif dalam menyelesaikan 

kasus ini dengan penggabungan al-jam’u dan al-tarji>h{ secara bersamaan.51 

Kemudian Ibnu Rusyd mengemukakan pandangan terakhir dari kalangan 

literalis yaitu mazhab Z}ahiri yang hanya membatasi sujud sahwi pada kasus-kasus 

yang ada nas dan pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw.  

Dengan demikian pendekatan melaui metode al-jam’u baina al-jam’u wa 

al-tarji>h{ yang dijabarkan oleh Ibnu Rusyd bisa diterapkan bagi seorang mujtahid 

 

51Muhammad ibn H{amu>d al-Wa>ili>, Bugyah al-Mujtahid Syarh{u Bida>yah al-Mujtahid, Juz 

5, h. 2436 & 2441. 
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dalam istinba>t} hukum, tentunya dengan syarat ketat yakni penguasaan 

komprehensif dari berbagai riwayat dan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah 

saw.  

 

4. Pendekatan Tawaqquf (Mendiamkan) 

Tawaqquf dalam hal ini berarti membiarkan tidak menetapkan hukum 

secara khusus karena tidak memungkinkannya melakukan pendekatan al-tarji>h{ 

atau al-jam’u. Dalam banyak kasus ikhtila>f fikih yang dikemukakan Ibnu Rusyd 

dalam Bida>yah al-Mujtahid tidak diiringi dengan penyelesaian secara final. Hal ini 

disebabkan karena kekuatan argumen yang relatif sama kuat atau suatu masalah 

dikembalikan ke hukum asalnya yaitu boleh (al-bara>’ah al-as}liyah). Faktor lain 

yang fundamental ialah karena sejatinya Ibnu Rusyd menulis kitab ini guna 

melatih ketrampilan ijtihad seorang mujtahid dalam menggali hukum langsung 

dari sumbernya. Dalam proses penyelesaian ikhtila>f fikih terkadang pandangan 

seorang mujtahid terbilang sulit dan samar dalam menentukan hukum, maka dalam 

hal ini ia dapat beralih mengambil posisi tawaqquf.  

Pendekatan dengan cara tawaqquf bukanlah sebuah aib bagi seorang 

mujtahid dalam istinba>t} hukum, sebab ketajaman ilmu ulama satu dari yang 

lainnya berbeda-beda. Ibnu Rusyd dalam ijtihadnya masih menilai banyak isu 

ibadah memiliki kekuatan h{ujjah yang sama, sehingga ia tidak cenderung pada satu 

keputusan hukum yang ada, dan membiarkan pembaca yang memilihnya.52 

Berdasarkan konteks ini, masalah yang diangkat Ibnu Rusyd dalam 

kitabnya ialah terkait penentuan waktu pembayaran zakat fitrah. Imam Ma>lik 

berdasarkan riwayat al-Qa>sim mengatakan zakat fitrah wajib dikeluarkan ketika 

terbit fajar pada hari id (1 syawwal). Adapun riwayat Asyhab memandang wajib 

 

52Hamadi al-Abi>di>, Ibnu Rusyd wa ‘Ulu>m al-Syari>’ah al-Isla>miyah, (Cet. I; Damaskus: 

Dar Wahyu al-Qalam, 2014), h. 51. 
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membayar zakat ketika terbenamnya matahari pada akhir bulan ramadhan. 

Pendapat pertama didukung oleh imam Abu Hanifah sedangkan yang kedua sesuai 

dengan pendapat imam Sya>fi’i. Pemicu ikhtila>f yaitu apakah zakat fitrah 

merupakan ibadah yang berkaitan dengan hari id atau ibadah yang berkaitan 

dengan berakhirnya bulan ramadhan; sebab malam idul fitri sudah bukan bagian 

dari bulan Ramadhan. 

 Dua pendapat yang disebutkan di atas masing-masing memiliki h{ujjah yang 

sama kuat. Namun, untuk menetapkan satu hukum dengan tegas sulit untuk 

dilakukan, sehingga diterapkanlah pendekatan tawaqquf ketika al-jam’u dan al-

tarji>h} tidak dimungkinkan. Dengan demikian, sikap tawaqquf (mendiamkan) 

dalam menjawab persoalan hukum menurut perspektif Ibnu Rusyd merupakan 

bagian dari aktivitas ijtihad.  

5. Pendekatan al-Takhyi>r (Opsional) 

Pendekatan al-Takhyi>r atau biasa disebut Maz\hab al-Takhyi>r ialah 

penyelesaian ikhtila>f fikih dengan cara memilih satu dari pilihan-pilihan yang ada 

tanpa mempertentangkan satu sama lain. Munculnya ragam pilihan tersebut 

disebabkan karena banyaknya riwayat sahih yang datang dari perbuatan nabi saw. 

Sehingga sebagian ulama menyimpulkan persoalan hukum dengan jalan al-takhyi>r 

(memilih). 

Sebagai contoh ialah tatkala Ibnu Rusyd mendiskusikan posisi duduk 

dalam salat dan menguatkan pendapat imam al-Tabari> yang memilih pendekatan 

al-takhyi>r (opsional). Menurut al-Tabari>, semua posisi duduk tersebut boleh dan 

baik untuk dilakukan, berdasarkan riwayat dari Rasulullah saw. Ibnu Rusyd 

mengomentari seraya mengatakan: “pendapat al-Tabari> ini bagus, karena tata cara 

yang beragam lebih baik ditafsirkan sebagai hal yang dibolehkan daripada 

diartikan sebagai pertentangan. Karena nampaknya kebanyakan kontradiksi hanya 

berkisar antara perbuatan dengan perkataan atau perkataan dengan perkataan 



149 

 
 

lainnya.53 Terlihat dari narasinya Ibnu Rusyd membenarkan dan menguatkan 

pendapat al-Tabari> yang memilih pendekatan al-Takhyi>r dalam merumuskan hasil 

ijtihad. Ia juga menganggap pendekatan ini mampu memberi solusi atas kasus fikih 

yang masih diperselisihkan. 

C. Rumusan Ijtihad Ibnu Rusyd dalam Berijtihad bab Ibadah 

Secara umum hakikat ijtihad yang dirancang Ibnu Rusyd sama dengan 

konsep yang sudah digariskan oleh para yurisprudensi muslim (ulama). Konsep 

yang diterapkan ialah selalu mengacu pada dalil naqli dan akli (akal), kemudian 

menyelesaikan dengan pendekatan al-tarjih, al-jam’u ataupun tawaqquf dari 

beberapa pendapat yang ada berdasarkan pertimbagan dalil yang valid, usul yang 

relevan dan pandangan rasional.54 

Namun, setelah dilakukan kajian dan analisis terhadap beberapa sumber 

dan metode ijtihad Ibnu Rusyd ditemukan beberapa karakter dan rumusan implisit 

yang dipedomani dalam menyelesaikan problematika hukum fikih yang 

diperselisihkan. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai disiplin ilmu yang dikuasai 

Ibnu Rusyd selama ia hidup berikut interaksinya dengan sejumlah intelektual dari 

kalangan muslim ataupun non muslim. Di antara rumusan yang diaktualisasikan 

Ibnu Rusyd dalam ijtihadnya, ialah sebagai berikut:  

1. Menggunakan dua jenis qiyas  

Ibnu Rusyd diketahui banyak menggunakan qiya>s dalam memutuskan 

perkara yang diperselisihkan. Menurutnya, memecahkan solusi hukum fikih yang 

tidak ditemukan nasnya dalam al-Qur’an maupun sunah (masku>t ‘anhu) dapat 

dilakukan dengan jalan qiya>s (analogi). Standar qiya>s dalam perspektif Ibnu Rusyd 

adalah apa yang dipandang sesuai dengan prinsip syariat atau yang biasa dikenal 

dengan al-qiya>s al-syar’i>. Qiya>s jenis ini memiliki dua bentuk, yaitu qiya>s al-‘illah 

 

53 Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, h. 132. 

54Hamadi al-Abi>di>, Ibnu Rusyd wa ‘Ulu>m al-Syari>’ah al-Isla>miyah, h. 56. 
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dan qiya>s al-syabah. Qiya>s al-‘illah dapat diterapakan dalam menentukan hukum 

karena adanya kesamaan ‘illat antara as{l dan far’u, sedangkan qiya>s al-syabah 

karena adanya kesamaan sifat.55  

Contoh qiya>s al-‘illat adalah menyamakan segala tindakan yang bisa 

menyibukkan diri dan melalaikan dari salat jumat dengan jual beli. Tatkala Allah 

swt. melarang untuk melakukan jual beli menjelang pelaksanaan salat jum’at, 

maka demikian juga dengan perbuatan lainnya karena adanya kesamaan ‘illat 

yakni dapat mengantarkan kepada kelalaian.  

Adapun penerapan qiya>s al-syabah dalam perkara ibadah adalah, seperti 

mengusap kepala saat berwudu cukup sekali sebagaimana dianalogikan saat 

mengusap khuf dan tayammum karena adanya sifat yang sama yaitu aktivitas 

mengusap. Demikian juga persoalan wajibnya niat tatkala hendak berpuasa wajib 

dianalogikan saat akan melakukan puasa qad}a> (pengganti), karena sifat kedua jenis 

puasa ini hukumnya fardu. 

Ibnu Rusyd tidak mengaggap kha>s{ yura>du bihi al-‘a>m (lafaz khusus yang 

ketentuannya berlaku untuk umum) sebagai bagian dari jenis al-qiya>s al-syar’i, 

akan tetapi merupakan bagian dari dala>lah al-lafaz{ al-lugawiyah yang tidak 

membutuhkan penggalian ‘illat. Pandangan ini bertolak belakang dengan apa yang 

dipahami para imam mazhab yang menyatakan kha>s} yura>du bihi al-‘a>m termasuk 

bagian dari qiya>s al-‘illah karena pada hakikatnya konsep ini menyamakan kasus 

yang ada ketentuannya dalam nas (as}l) dengan masalah yang belum ada ketentuan 

hukumnya (far’u) disebabkan adanya kesesuaian ‘illat.56 

2. Penggunaan al-Tah}li>l al-Mantiqi> (analisis logis) 

 

55Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, h. 9-11. 

56Abd al-Karim Hamidi, al-Ja>mi’ al-Mufi>d fi> Asba>b Ikhtila>f al-Fuqaha> ‘inda al-Ima>m Ibnu 
Rusyd, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dar Ibn Hazm, 2009), h. 43-46. 
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Adakalanya Ibnu Rusyd dalam merumuskan hukum fikih menggunakan 

logika mantik, hal ini didasari karena latar belakang keilmuannya dalam bidang 

filsafat, logika dan pengalamannya dalam jabatan kehakiman. Bahkan sebab inilah 

yang menjadikan Ibnu Rusyd banyak dikecam ulama pada masanya. Ia dianggap 

banyak mencampuradukkan mazhab filsafat ke lapangan akidah juga menuangkan 

pemikiran analogi akal dan ta’wi>l ke dalam ilmu syariat. 

Ibnu Rusyd menyanggah apa yang dilontarkan oleh sebagian fukaha 

masanya terkait semua ketentuan hukum Islam bersifat ta’abbudi yang tidak bisa 

dipahami berdasarkan akal semata. Ibnu Rusyd menyanggah opini ini seraya 

menegaskan bahwa semua ketentuan hukum syariat dapat dipahami dengan alasan 

rasional dan hukum itu ada karena adanya kandungan ‘illat di dalamnya.57 

Pengaruh keilmuan filsafat yang ditekuninya juga memberikan warna pada 

alur berpikir ijtihadnya yang sistematis dimana ia sanggup tuangkan dalam 

kitabnya Bida>yah al-Mujtahid. Alur pemikiran seperti ini tidak banyak ditemukan 

pada ulama-ulama klasik yang mampu menyusun pembahasan kitab fikih yang 

mirip dengan konsep kitab undang-undang. Konon kitab ini adalah praktik dari 

refleksi teori yang dikembangkan dalam karyanya Fas{l al-Maqa>l fi>ma> baina al-

Hikmah wa al-Syari>’ah min al-Ittis}a>l.58  

Di antara contoh penyelesaian hukum fikih dengan menggunakan al-tahlil 

al-mantiqi (analisis logis) adalah status hukum kotoran hewan setelah para ulama 

bersepakat tentang najisnya air kencing dan kotoran manusia. Menurut imam Abu 

Hanifah dan Syafi’i air kencing dan kotoran hewan semuanya najis. Sebagian 

ulama memiliki pandangan lain yang kontra dengan pendapat pertama, yaitu 

statusnya suci secara mutlak. Sementara imam Malik melihat suci atau tidaknya 

 

57Hamadi al-Abi>di>, Ibnu Rusyd wa ‘Ulu>m al-Syari>’ah al-Isla>miyah, h.72-73. 

58Ahmad Maga>zi, “As}a>lah Ibn Rusyd wa Aqla>niyatuhu fi> al-Fiqh min Khila>li Kita>bihi 

Bida>yah al-Mujtahid”, Jurnal Dira>sat fi> al-‘Ulu>m al-Insa>niyah wa al-Ijtima>iyah, no. 08 (2007): h. 

294. 
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kotoran hewan tergantung dengan hukum dagingnya, jika daging hewan itu halal 

maka kotorannya suci dan sebaliknya apabila dagingnya haram dimakan maka ikut 

najis.  

Dalam kasus ini Ibnu Rusyd mengabaikan berbagai pandangan yang ada 

dan berusaha menyelesaikan persoalan ini dengan ijtihad melalui al-tahlil al-

mantiqi. Ia berpandangan, sebenarnya dalam kasus ini yang perlu jadi perhatian 

adalah zat atau materi kotoran binatang tersebut. Jika kotoran hewan itu 

dipandang berbau dan menjijikkan maka ia dapat dihukumi najis, sebaliknya jika 

kotorannya tidak mengeluarkan bau dan juga tidak menjijikkan maka statusnya 

menjadi suci. Faktanya, ada beberapa jenis darah, air kencing dan kotoran hewan 

yang berbau harum, seperti minyak ambar dari kotoran binatang laut dan minyak 

kasturi (misk) yang konon berasal dari darah yang beku pada kijang.59  

3. Ijtihad dengan bantuan ilmu-ilmu modern 

Salah satu bukti kejeniusan Ibnu Rusyd ialah, beliau bisa memafaatkan 

ilmu-ilmu lain dalam ijtihadnya, seperti ilmu kedokteran dan ilmu falak. Hal ini 

tidak diherankan karena pada dasarnya ia memiliki pengalaman menjadi dokter 

istana menggantikan posisi Ibnu T{ufail pada masa Dinasti Abu> Ya’qu>b Yu>suf 

berikut menulis karya yang cukup fenomenal dalam ilmu kedokteraan yang 

berjudul al-Kulliya>t fi> al-T{ib. Aktualisasi ijtihad dengan ilmu kedokteran 

sebagaimana yang ia tuangkan tatkala mengulas faktor ikhtila>f di kalangan para 

fukaha tentang seorang wanita hamil yang mengalami haid. Beliau menyatakan 

menurut penelitian dokter, bahwa seorang wanita hamil yang sedang hamil bisa 

saja mengalami haid jika fisiknya kuat dan ukuran janinnya masih kecil.60 

 

59Hamadi al-Abi>di>, Ibnu Rusyd wa ‘Ulu>m al-Syari>’ah al-Isla>miyah, h. 173-174. Lihat juga: 

Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, h. 81-82. 

60Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, h. 56. 
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Adapun aktualisasi ilmu falak dalam ijtihadnya ialah masalah perbedaan 

fukaha yang memperhitungkan melihat hilal bulan Ramadhan sebelum matahari 

bergeser ke arah barat. Dalam hal ini, beliau mengatakan: “Berdasarkan qiya>s dan 

pengalaman empirik, bulan itu tidak bisa dilihat ketika matahari belum terbenam, 

baik sebelum atau sesudah matahari tergelincir ke arah barat.”61Penyisipan ilmu 

falak (astronomi) dalam istinba>t} hukum juga tidak lepas dari pengalamannya 

dalam cabang ilmu tersebut. Bahkan sejarah mencatat, sejumlah karya ilmiah 

dalam bidang astronomi telah berhasil ia torehkan. 

Fakta ini menunjukkan bahwa Ibnu Rusyd merupakan seorang 

cendekiawan alim yang berhasil mengintegrasikan ilmu-ilmu modern dalam proses 

ijtihadnya. Penyelesaian kasus-kasus hukum Islam yang bersifat z}anni dengan 

bantuan ilmu-ilmu lain bagian dari rumusan ijtihad Ibnu Rusyd. Seolah beliau 

ingin mengajarkan kepada para mujtahid agar bisa mengkaji dan menuntaskan 

sejumlah ikhtila>f fikih dengan memanfaatkan pengalaman empiris dan 

pengetahuan ilmiah. Sebab tanpa adanya pengetahuan dasar dari sejumlah disiplin 

ilmu modern, dimungkinkan seorang fakih atau mujtahid keliru dalam menjawab 

persoalan hukum dengan tepat, sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih: “al-

hukmu ‘an al-syai’i far’un ‘an tasawwurihi” yang artinya menetapkan hukum 

terhadap suatu masalah di antara langkahnya harus mendapatkan gambaran utuh 

terhadap masalah tersebut.62 

4. Ijtihad secara rasional yang jauh dari fanatisme 

Meskipun Ibnu Rusyd hidup dan tumbuh di tengah penganut mazhab 

Ma>liki tidak lantas menjadikannya taklid buta kepadanya. Ia tak jarang 

 

61Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, terj. Al-Mas’udah, Referensi 

Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab, Juz 1, h. Xxi. 

62Qa>sim Idri>si>, “Manhaj Ibnu Rusyd fi> ‘Ardi al-A<ra>’ al-Fiqhiyah min Khila>li Kita>bihi 

Bida>yah al-Mujtahid wa Nih>ayah al-Muqtas}id”, International Journal of Fiqh and Usul al-Fiqh 
Studies 1, no. 1 (2017), h. 47. 
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menyimpulkan hukum berdasarkan pertimbangan akal yang rasional meskipun 

bertentangan dengan mazhab mayoritas di negeri Andalusia. Sebab ia menganggap 

bahwa akal merupakan salah satu sumber hukum Islam. Dan sesungguhnya syariat 

yang sempurna ialah yang tidak hanya bergantung pada wahyu semata, karena 

pada dasarnya wahyu ibarat pesan Tuhan yang ditujukan kepada makhluknya yang 

berakal yaitu manusia, dan bukan kepada makhluk jenis lain, itulah sebabnya akal 

sangat dibutuhkan dalam memahami syariat (wahyu).63Demikian juga akal dan 

wahyu memiliki persamaan untuk kebutuhan manusia agar memperoleh 

kebenaran. Dengan akal, kebenaran wahyu akan semakin diperkukuh. Sebaliknya 

dengan wahyu, akal tidak liar tanpa kendali.64 

 Dalam menyelesaikan ikhtila>f fikih kasus ibadah, Ibnu Rusyd tidak selalu 

terikat pada pendapat mayoritas melainkan kebenaran rasional. Tidak sedikit Ibnu 

Rusyd mengkritik imam Ma>lik dan cenderung memilih pendapat-pendapat imam 

lain. Baginya, pendapat siapapun dapat digunakan apabila berdasarkan dalil yang 

kuat dan argumentasi yang rasional.65Dari contoh yang dijabarkan dalam kitabnya 

ialah ketika mendiskusikan perihal hukum menyentuh wanita apakah 

membatalkan wudu atau tidak.  

 Imam Ma>lik dan imam Sya>fi’i berpendapat bahwa sentuhan dengan wanita 

yang bukan mahram adalah membatalkan wudu. Sementara itu, imam Abu> 

Hani>fah mengatakan bahwa sentuhan tersebut tidak membatalkan wudu. 

Perbedaan pendapat itu karena adanya perbedaan pendapat terhadap lafaz “  ت م م س  لْ 
  :pada QS>. Al-Maidah/5:6, sebagai berikut ”الن  س اء

 

63Hamadi al-Abi>di>, Ibnu Rusyd wa ‘Ulu>m al-Syari>’ah al-Isla>miyah h. 72. 

64 Ahmad Ridlo SU, Ibnu Rusyd Api Islam dari Andalusia, (Cet. I; Yogyakarta: Sociality, 

2017), h. 130. 

65Khoirul Anwar, “Maqashid Asy-Syari’ah Menurut Ibnu Rusyd”, Jurnal Pemikiran 
Hukum Islam 1, no. 1 (2019): h. 44. 
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ت م  الن  س اۤء    ف ـل م  تج  د و ا م اۤءً  ط  ا و  لٰم س  و ا ن  ك نـ ت م  مَّر ضٰٓى ا و  ع لٰى س ف رٍ ا و  ج اۤء  ا ح د  م  ن ك م  م  ن  ال غ اۤىِٕ
 ف ـتـ ي مَّم و ا ص ع ي دًا ط ي  بًا 

 

Terjemahnya: 

Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang 
air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, 
maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih).66 

Dalam bahasa Arab, lafaz bisa diartikan secara hakiki, yaitu “menyentuh” 

bisa pula diartikan secara majasi yaitu “bersetubuh”. Imam Ma>lik dan imam 

Sya>fi’i menggunakan arti hakiki maka ia menganggap batalnya wudu karena 

sentuhan. Karena jika suatu lafaz bisa diartikan secara hakiki dan majasi maka 

yang harus diutamakan adalah makna hakiki, kecuali ada indikasi bahwa 

pemakaian majasi itu lebih utama. Sedangkan imam Abu> Hani>fah menggunakan 

arti majasi, maka ia menganggap tidak batalnya wudu, karena ia berpegang kepada 

kaidah “jika suatu lafaz pengertiannya banyak dipakai secara majasi, maka 

pengertian majasi itu lebih diutamakan dibanding pengertian hakiki.  

Dalam perspektif Ibnu Rusyd, lafaz dalam persoalan ini lebih tepat 

diartikan secara majasi. Karena Allah menggunakan kina>yah (sindiran) terhadap 

makna bersetubuh dengan م ب اش ر ة dan م س yang keduanya termasuk dalam 

pengertian   م س  Dengan metode ini Ibnu Rusyd menetapkan bahwa sentuhan .لْ 

seorang laki-laki dengan wanita bukan mahram tidak membatalkan wudu.67 

 Kendatipun mengkritik beberapa pandangan di luar mazhab lain dalam 

aktivitas ijtihad, namun ia tidak pernah mengklaim pendapatnya paling benar, 

bahkan ia memberi ruang kepada siapa saja untuk meluruskannya jika mendapat 

 

66Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Alfatih, 2012), h. 108. 

67 Fathurrahman Azhari, “Metode Istinbath Hukum Ibn Rusyd dalam Kitab Bidayah al-

Mujtahid”, Jurnal Taswir 3, no. 8, (2015): h. 363. 
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kekeliuran. Sebagaiama hal tersebut ia ungkapkan di akhir pembahasan bab 

taharah:  

مٍ لِ  أ ن  ي ص ل ح ه ، و اللَّّ  ال م ع ي  و ال م و ف  ق  68  و أ نَ  ق د   أ بِ  ت  ل م ن  و  ق ع  م ن  ذ ل ك  ع ل ى و ه 

Artinya: 

Dan saya sendiri telah mengizinkan bagi orang yang mendapatkan 
kesalahan dalam buku ini mengoreksinya, hanya Allah lah Pemberi 
pertolongan dan Pemberi taufik. 

Dari penggalan pernyataan di atas juga terlihat sikap tawadu’ yang dimiliki 

Ibnu Rusyd dalam kegiatan ijtihadnya. Ia tidak sepenuhnya yakin atas kebenaran 

berbagai pendapat dan argumen yang diutarakan. Hal tersebut juga nampak dari 

narasi-narasinya yang berindikasi ragu (syak), sepert lafaz walla>hu a’lam, fi>ma 

ah{sab (menurut dugaanku), fala> a’lam lahu h{ujjah (saya tidak mengetahui 

hujjahnya), fala> a’lam lahu dali>lan (saya tidak mengetahui dalilnya), dan 

semisalnya. 

5. Ijtiha>d Maqa>s{idi> Ibnu Rusyd berasaskan prinsip akhlak 

Maqa>s{id al-Syari>’ah yang dikembangkan Ibnu Rusyd adalah maqa>s}id yang 

bertujuan membangun visi akhlak, keutamaan dan maslahat sebagaimana yang 

termaktub di penutup pembahasan kitabnya Bida>yah al-Mujtahid. Ibnu Rusyd 

tidak banyak menjelaskan konsep dan teori maqa>s}idnya secara sitematis, 

melainkan langsung menerapkan dalam ijtihadnya secara praktis.69 Ibnu Rusyd 

berpandangan bahwa kebanyakan ibadah yang sifatnya ma’qu>l al-ma’na (logis) 

dalam syari’at adalah menimbang sisi etika dan maslahat. Sebagai contoh kenapa 

seseorang wajib membersihkan diri dari najis sebelum salat, karena sudah maklum 

 

68Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, h. 88. 

69 Abd al-Lati>f al-‘Aufi>, “Ams\ilah Tat}biqiyah ‘ala> Manhaj Ibnu Rusyd fi Masa>lik al-Tarji>h{ 

baina al-‘A>ra>’ al-Fiqhiyah fi> al-Masa>il al-Fiqhiyah”, h. 102. Lihat juga: Muhammad Usyri>f Bu>lu>z, 

Tarbiyah Malakah al-Ijtiha>d min Khila>li Kita>b Bida>yah al-Mujtahid wa Kifa>yah al-Muqtas{id 1088-

1089 
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bahwa taharah (bersuci) ini sifatnya logis yakni demi memperhatikan kebersihan 

yang merupakan bagian dari etika yang baik.70 

 Dengan demikian, Ibnu Rusyd tidak berbeda dengan para ulama fikih 

sebelumnya mengenai hubungan antara aspek syari’at dengan kemaslahatan. Yang 

membedakan antara Ibnu Rusyd dari yang lain adalah penekanannya saja. Jika 

mayoritas fukaha menekankan sisi kemaslahatan dan kepentingan, Ibnu Rusyd 

menekankan pandangannya pada dimensi moral. Ia berpendapat bahwa syari’at itu 

lahir untuk memperbaiki akhlak manusia.71 Dalam hal ini H{ama>di> al-Abi>di> 

menyatakan bahwa Ibnu Rusyd adalah satu-satunya ahli fikih yang membangun 

tujuan syari’at di atas fondasi moral (akhlak).72 

6. Prinsip fleksibel dan taisi>r dalam ijtihad 

Fleksibilitas metodologi ijtihad Ibnu Rusyd dalam menyelesaikan ikhtila>f 

fikih menunjukkan kelenturan syariat Islam yang mampu beradaptasi dalam segala 

situasi, waktu dan tempat. Ikhtila>f adalah sunnatulla>h yang tidak bisa dihindari, 

selama ijithad masih berpegang pada prinsip-prinsip yang tidak bertentatangan, 

maka sah-sah saja untuk menyelesaikan kasus hukum dengan syarat memiliki 

penguasaan ilmu usul dan kaidah-kaidah linguistik yang memadai, sebagaimana 

yang dituturkan Ibnu Rusyd dalam Bidayah al-Mujtahid.73  

Ijtihad yang dirancang Ibnu Rusyd tidak statis dan jumud, ia berusaha 

bersikap objektif dan solutif dalam menghadapi perbedaan. Sebagai contoh ialah 

tatkala ia mendiskusikan posisi duduk dalam salat dan menguatkan pendapat imam 

al-T{abari> yang memilih pendekatan al-takhyi>r (opsional). Menurut al-T{abari>, 

semua posisi duduk tersebut boleh dan baik untuk dilakukan, berdasarkan riwayat 

 

70Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, h. 77. 

71Muhadi, “Pemikiran Fikih Ibn Rusyd”, Risalah; Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 1, no. 

1 (2015): h. 143. 

72Hamadi al-Abi>di>, Ibnu Rusyd wa ‘Ulu>m al-Syari>’ah al-Isla>miyah, h. 107. 

73Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, h. 640. 
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dari Rasulullah saw. Ibnu Rusyd mengomentari seraya mengatakan: “pendapat al-

T{abari> ini bagus, karena tata cara yang beragam lebih baik ditafsirkan sebagai hal 

yang dibolehkan daripada diartikan sebagai pertentangan.74 

 Demikian halnya sikap tidak memberatkan (taisi>r) dalam ijtihad jika 

ditemukan kesulitan melebihi batas kemampuan seorang mujtahid. Ibnu Rusyd 

sangat kritis terhadap persoalan yang irasional dan hukumnya sulit ditetapkan 

secara pasti. Hal ini diterangkan ketika memberikan komentar terhadap pendapat 

yang mewajibkan menghadap ke bangunan Ka’bah tatkala salat meskipun tidak 

dijangkau oleh mata. Ia mengkritik, seandainya yang wajib itu adalah menghadap 

Ka'bah itu sendiri maka akan menjadi sebuah kesulitan, padahal Allah swt. telah 

berfirman dalam QS. Al-Hajj/22:78, yang berbunyi:  

 و م ا ج ع ل  ع ل ي ك م  فِ  الد  ي ن  م ن  ح ر جٍَۗ 

Artinya: 

“…dan Dia tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama”75 

Sesungguhnya menghadap Ka'bah itu sendiri tidak bisa dicapai kecuali 

dengan bantuan ilmu ukur dan teropong, tidak mungkin hanya dengan 

menggunakan ijtihad, padahal kita tidak dibebankan menggunakan ilmu ukur atau 

teropong jika berijtihad dengan mengukur panjang dan lebarnya suatu negeri.76 

Demikianlah sejumlah rumusan ijtihad Ibnu Rusyd dalam menyelesaikan ikhtila>f 

fikih khususnya pada persoalan-persoalan yang menyangkut masalah ibadah. 

Konkretnya, Ibnu Rusyd bukanlah seorang mujtahid mutlak mustaqil yang 

memiliki dan menerapkan teori usul fikih secara konsisten. Ia adalah seorang 

 

74Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, terj. Abu Usamah Fakhtur 

Rokhman, Bidayatul Mujtahid, h. 284. 

75Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 341. 

76Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, terj. Abu Usamah Fakhtur 

Rokhman, Bidayatul Mujtahid, Juz 1, h. 229. 
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mujtahid muqa>rin murajjih{ yang berusaha melakukan studi banding terhadap 

berbagai pandangan, memberi komentar maupun menyampaikan krtitik jika itu 

diperlukan untuk menguatkan ijtihadnya secara objektif. Demikian juga 

kesimpulan hukum yang dikemukakan lahir dari berbagai pendekatan dan 

pertimbagan yang berasaskan prinsip syariat berupa dalil naqli dan akli (rasional) 

berikut teori usul fikih yang sudah ada sebelumnya. Berbagai inspirasi dari lintas 

disiplin ilmu yang pernah ia tekuni cukup memberi pengaruh terhadap praktik 

ijtihadnya dalam kitab Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id.



 

160 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan                                

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

1. Ibnu Rusyd adalah seorang sosok intelektual muslim yang hidup di dua 

dinasti, yaitu Murabithun berikut Muwahhidun. Ia telah menjajaki 

berbagai cabang ilmu pengetahuan, mulai dari fikih, kehakiman, 

filsafat, dan kedokteran. Dalam bidang fikih ia mampu menyusun 

sebuah kitab Bida>yah al-Mujtahid yang memuat ikhtila>f fikih dari 

lintas mazhab. Selain merujuk ke banyak referensi dalam bab ibadah, 

namun sumber primer penyusunan kitab ini adalah al-Istiz\ka>r karya 

Ibnu Abd al-Bar. Dengan begitu, Ibnu Rusyd terlihat banyak menukil 

berbagai pemikiran mazhab dan nisbah qaul dari kitab tersebut 

sehingga memberi pengaruh yang signifikan terhadap putusan 

ijtihadnya dalam menyelesaikan polemik.  

2. Kitab Bidaya>h al-Mujtahid merupakan karya yang mengitegrasikan 

antara teori usul fikih dan produk hukum (fikih). Dalam menyelesaikan 

kasus ikhtila>f Ibnu Rusyd tidak memiliki teori usul yang independen, 

meskipun secara garis besar ia tetap berpedoman dengan metodologi 

yang telah digariskan ulama usul. Ia terlihat cenderung berijtihad 

dengan menggunakan beberapa metode yang ada secara kritis dan 

menguatkan salah satu pendapat yang dipandangnya rasional dan 

berasaskan jiwa syariat. Berbagai pendekatan yang ia terapkan untuk 

memecahkan ikhtila>f fikih bab ibadah, yaitu pertama, melalui 

pendekatan al-jam’u (kompromi), jika yang pertama tidak mungkin 

dilakukan ia beralih ke pendekatan kedua yaitu al-tarji>h} (menyeleksi di 
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antara dalil yang paling kuat), dan di sejumlah persoalan pendekatan 

al-nasakh merupakan bagian dari al-tarji>h. Ketiga, al-jam’u baina al-

jam’i wa al-tarji>h}, yaitu penggabungan antara pendekatan al-jam’u dan 

al-tarjih}. Keempat, tawaqquf yaitu membiarkan tanpa adanya putusan 

hukum karena adanya kesulitan menerapkan dengan jalan al-jam’u dan 

al-tarji>h. Kelima, al-takhyi>r yaitu penyelesaian ikhtila>f fikih dengan 

cara memilih satu dari pilihan-pilihan yang ada tanpa 

mempertentangkan satu sama lain.  

3. Rumusan ijtihad Ibnu Rusyd dalam penyelesaian ikhtila>f fikih bab 

ibadah selalu mengacu kepada dalil naqli dan akli (akal), karena dalam 

pandangannya antara akal dan wahyu berjalan secara harmoni. 

Sejumlah latar belakang keilmuan yang ia geluti, seperti ilmu logika 

dan filsafat turut memberi warna dalam aktivitas ijtihadnya. Sehingga 

ia kerapkali melacak akar masalah lalu memutuskan beberapa kasus 

yang diperselisihkan dengan pertimbangan rasional dan alasan logis 

(ma’qul al-ma’na) secara deduktif. Rasionalisasi ijtihad inilah yang 

kemudian tercermin dalam teori qiya>s, mas{lah{ah, istih{sa>n, saddu al-

zari>’ah maupun maqa>sid al-syari>’ah. Termasuk pertimbangan rasional 

yang diaktualisasikan ialah ijtiha>d maqa>sidi> berasaskan prinsip akhlak, 

fleksibel, taisi>r serta jauh dari sikap fanatisme. Semua putusan hukum 

harus sejalan dengan prinsip syariat yang dilatarbelakangi burha>n 

(bukti) yang logis.   

B. Implikasi Penelitian 

Setelah melalui kajian berbagai literatur terkait dengan epistemologi 

ijtihad Ibnu Rusyd dalam menyelesaikan ikhtila>f fikih pada kitab Bida>yah al-

Mujtahid bab Ibadah maka berikut ini akan disebutkan beberapa hal yang 

merupakan implikasi penelitian dalam bentuk saran dan rekomendasi: 
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1. Pentingnya visualisasi masalah serta melacak dan mendeteksi akar 

perselisihan fikih yang terjadi di antara umat Islam, sehingga 

pemecahan problematika hukum dapat tertasi dengan objektif. 

Berbagai masalah fikih yang sifatnya z}anni> (asumtif) atau masih dalam 

ranah ijtihad, selalu terbuka ruang untuk berbeda yang berpotensi 

menimbulkan silang pendapat. Maka bagi seorang pegiat hukum Islam 

dari kalangan akademisi maupun peneliti tetap berupaya untuk 

menghargai pendapat orang lain dan senantiasa bersikap terbuka 

(inklusif) dalam menerima kebenaran, meskipun ada di pihak minoritas.  

2. Dalam menyelesaikan kasus hukum, seorang fakih hendaknya juga 

mengedepankan pertimbangan rasional secara jeli seperti prinsip 

maqasid yang berasaskan akhlak, sebab hukum itu tidak selalu hitam 

dan putih, akan tetapi ada banyak pertimbangan yang bisa merubah 

status sebuah hukum menjadi berbeda berdasarkan realitas sosial 

(wa>qi’) maupun perubahan kondisi. 

3. Bagi praktisi hukum Islam dari kalangan dai, hakim pengadilan agama 

ataupun lembaga fatwa ormas perlu mencontoh alur berpikir deduktif 

dan metodologi penyelesaian ikhtila>f fikih yang diterapkan ibnu rusyd 

dalam Bid>ayah al-mujtahid secara terstruktur dan sistematis. Karena 

menurut sejarah, Ibnu Rusyd hidup di tengah masyarakat heterogen, 

sebagaimana di Indonesia, sehingga mekanisme pemikiran ijtihad Ibnu 

yang solutif dapat diadopsi guna menjawab berbagai bentuk kasus yang 

diperselisihkan (ikhtila>f fikih) dengan beragam pendekatan. 

4. Dari hasil riset ini menyisakan banyak problem yang perlu untuk dikaji 

oleh peneliti-peneliti selanjutnya agar konsep pemikiran ijtihad Ibnu 

Rusyd dapat tergambar secara utuh. Seperti bagaimana hakikat dan 

rumusan ijtihad Ibnu Rusyd dalam bab-bab yang berkenaan dengan 
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muamalah maupun konsistensi antara teori ijtihad Ibnu Rusyd dalam 

kitab al-D{aru>ri dan penerapannya dalam Bida>yah al-Mujtahid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

al-A<ba>r, Ibnu. al-Takmilah li Kita>b al-S}ilah, Juz 2. Cet. I; Tunisia: Dar al-Garb al-
Islami, 2011. 

al-A>bi>di>, H{ama>di>. Ibnu Rusyd wa ‘Ulu>m al-Syari>’ah al-Isla>miyah. Cet. I; Syria: Dar 
Wahyu al-Qalam, 2014. 

Abubakar, Rifa’i. Pengantar Metode Penelitian. Cet. I; Suka-Press: Yogyakarta, 2021. 

Abu Da>ud. Sunan Abu> Daud. Cet. I; Syria: Resalah Publishers, 2013. 

Abu> al-Fath al-Baya>nu>ni>, Muhammad. Dira>sat fi> al-Ikhtila>fa>t al-‘Ilmiyah. Cet. IV; 
Kairo: Dar al-Salam. 2013. 

Abu> al-Nas}r, Abd al-Jali>l I>sa. Ijtiha>d al-Rasu>l S}hallalla>hu ‘alaihi wa Sallam. Cet. II; 
Maktabah al-Suruq al-Dauliyah: Kairo 2003. 

Abu Zahrah, Muhammad. Us{u>l al-Fiqh. Dar al-Fikr al-Arabi, t.th. 

-------. Ta>rikh al-Maz\a>hib al-Isla>miyah. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th. 

Alfairuza>ba>di>. al-Qa>mu>s al-Muh{it. Cet. IV; Syria: Resalah Publishers, 2015. 

Ali Sabri, Fahruddin. “Ibn Rusyd dan Metode Ijtihadnya dalam Kitab Bida>yat al-
Mujtahid”. Jurnal al-Ihkam 5, no. 2 (2010): h. 183-198. 

al-A>midi>. Al-Ih{ka>m fi> Us{u>l al-Ah{ka>m, Juz 4. Cet. I; Dar al-Somaie: Riyadh: 2003. 

Anwar, Khoirul. “Maqashid Asy-Syari’ah Menurut Ibnu Rusyd”, Jurnal Pemikiran 
Hukum Islam 1, no. 1 (2019), h. 27-47. 

al-‘Anzi>, Su’u>d Ibn Mullu>h{ Sult{a>n. Saddu al-Z\ari>’ah inda Ibnu Qayyim al-Jauziyah. 
Cet. I; Amman: Dar Asariyah, 2007. 

Arif, Syamsuddin. “Ibnu Rusyd dan Kemajuan Barat”, Islamia; Jurnal Pemikiran Islam 
Republika, h. 23 

al-Asy’ari, M. Khoirul Hadi. “Qiyas dalam pandangan ibnu rusyd dan relevansinya 
dengan khi di indonesia”, Jurnal al-Ahwal 8, no. 1 (2015), h. 1-23. 

al-‘Aufi>, Abd al-Lati>f. “Ams \ilah Tat}biqiyah ‘ala> Manhaj Ibnu Rusyd fi Masa>lik al-
Tarji>h{ baina al-‘A>ra>’ al-Fiqhiyah fi> al-Masa>il al-Fiqhiyah”, Jurnal al-Buhus wa 
al-Dirasat al-Syar’iyah, no. 92 (1441 H), h. 79-128. 

Azarkoni, Anwar Soleh. “Pemikiran Ushul Fiqh Ibnu Rusyd”. Jurnal An-Nuha 2, no. 
1 (2015): h. 55-72. 

Azhari, Fathurrahman. “Metode Istinbath Hukum Ibn Rusyd dalam Kitab beirut al-
Mujtahid”, Jurnal Tashwir 3, no. 8 (2015): h. 351-373. 



165 

 
 

al-Baihaqi>, Abu> Bakr. Ma’rifah al-Sunan wa al-A>s\a>r, Juz 3. Cet. 1; Beirut: Dar 
Qutaibah, 1991. 

al-Bar, Ibnu Abd. al-Istiz\ka>r, Juz 1. Cet. I; Beirut: Maktabah Asriyah, 2012. 

al-Biha>ri, Muhibbulla>h ibn Abd al-Syaku>r >, Kita>b Musallam al-S\ubu>t, Mesir: 
Husainiyah. t.th. 

al-Bukha>ri>, Muhammad Ibn Ismail. Sah}i>h al-Bukha>ri>, Juz 2. Cet. II; Resalah 
Publishers: Syria, 2014. 

Bu>lu>z, Muhammad Usyri>f. Tarbiyah Malakah al-Ijtiha>d min Khila>li Kita>b Bida>yah al-
Mujtahid wa Kifa>yah al-Muqtas{id. Cet.I; Riyadh: Dar Kunuz Isybiliya, 2012. 

al-Da>raqut}ni>, Abu> al-H{asan s ibn Umar. Sunan al-Da>raqut}ni>, Juz 5. Cet. I; Beirut; 
Resalah Publishers, 2004. 

Darmawati. Ushul Fiqh. Cet. I; Prenadamedia Group: Jakarta, 2019. 

Departemen Pendididkan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet. IX; 
Jakarta: Balai Pustaka, 1997. 

“Ernest Renan”. Wikipedia the Free Encyclopedia.  
https://id.wikipedia.org/wiki/Ernest_Renan  (5 September 2022) 

Farhu>n, Ibnu. Ad-Di>ba>j al-Muz\hab fi Ma’rifati A’ya>n Ulama> al-Maz\hab. Kairo: Dar 
al-Turats, t.th. 

Fa>ris, Ibnu. Mu’jam Maqa>yis al-Lugah, Juz 2. t.t. Dar al-Fikr. 1979. 

al-Gaza>li>. Al-Mustas{fa> min Ilm al-Us{u>l, Juz 2. Cet. I; Resalah Publishers: Syiria, 2015. 

Hakim, Abdul. “Eksistensi Qaul Al-Shahabi Sebagai Dalil Syar’i, Jurnal Mizan; 
Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan 6, no.1 (2019), h. 37-48. 

al-H{amd, Abd al-Lat{i>f ibn Ah{mad. al-Furu>q fi> Us{ul al-Fiqh. Cet. II; Dammam: Dar 
Ibn al-Jauzi, 14 36 H. 

Ha>midi>, Abd al-Kari>m. al-Ja>mi’ al-Mufi>d fi> Asba>b Ikhtila>f al-Fuqaha>, Juz 1. Cet I; 
Beirut: Dar Ibn Hazm, 2009. 

Hermawan, A. Heris dan Yaya Sunarnya. Filsafat Islam. Cet. I; CV. Insan Mandiri: 
Bandung, 2011. 

Ibn Abdullah al-Ha>kim, Muhammad. Al-Mustadrak ‘ala> al-S}ahi>hain, Juz 1. Cet. 1; 
Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. 1990. 

Ibn Hanbal, Ah{mad ibn Muhammad. Musnad Ima>m Ah{mad, Juz. 28. Cet. I; Resalah 
Publishers: Lebanon, 2001. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ernest_Renan


166 

 
 

Ibn Sa’ad al-Khasyala>n, Kha>lid. Ikhtila>f al-Tanawwu’ Haqi>qatuhu wa Mana>hij al-

Ulama<<>’ fi>hi. Cet. II; Riyadh: Dar Kunuz Isybliya. 2008. 

-------. Kha>lid. Ikhtilaf al-Tanawwu’Haqiqatuhu wa Manahijul Ulama fihi, terj. 

Firdaus Sanusi, Ikhtilaf Tanawwu’; Mengenal Beragam Perbedaan Fikih 

yang Dibolehkan dan Dilarang. Cet. I; Bekasi: Darul Falah. 2014. 

“Ibnu Rusyd”. Wikipedia the Free Encyclopedia.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D

8%B4%D8%AF (23 Agustus 2022) 

Idri. Epistemologi Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hadis, dan Ilmu Hukum Islam. Cet. I; 
Jakarta: Kencana, 2015.  

Idri>si>, Qa>sim. “Manhaj Ibnu Rusyd fi> ‘Ardi al-A<ra>’ al-Fiqhiyah min Khila>li Kita>bihi 
Bida>yah al-Mujtahid wa Nih>ayah al-Muqtas}id”, International Journal of Fiqh 
and Usul al-Fiqh Studies 1, no. 1 (2017), h. 42-55. 

“Ikhtilaf”.Wikipedia the Free Encyclopedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Ikhtilaf 

(12 April 2022). 

Ilisyin, Abdul Wahha>b bin Muhammad Jami’. Al-Qawa>id wa al-Dhawa>bith al-
Fiqhiyah min Khila>l Kita>b Bida>yah al-Mujtahid wa Niyahah al-Muqtasid. Cet. 
I; Madinah Munawwarah: Islamic University of Madinah Press, 2009. 

al-‘Ima>d, Ibnu. Syaz\ara>t al-Z\ahab fi> Akhba>r man Z\ahab, Juz 6. Cet. I; Damaskus: Dar 
Ibnu Kasir, 1986. 

al-Ja>biri, Muhammad ‘A>bid. Ibnu Rusyd Si>rah wa Fikr. Cet. I; Beirut: Markaz Dirasat 
al-Wahdah al-Arabiyah, 1998.  

al-Jauziyah, Ibnu al-Qayyim. I’la>m al-Muwaqqi’i>n ‘an Rabbi al-‘A>lami>n. Cet. I; 
Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2013. 

J.R. Raco. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. 
Jakarta: Grasindo, 2010. 

al-Jurja>ni. Kita>b al-Ta’rifa>t. Cet. 1; Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2012. 

Katsir, Ibnu. Tafsi>r al-Qur’a>n al-Az{i>m, Juz 2. Cet. II; Riyadh: Dar al-Tayyibah, 2011.  

Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait. Mausu>’ah Fiqhiyah Kuwaitiyah. Cet 
II; Kuwait: Dzat al-Salasil, 1983. 

al-Khafi>f, Ali. Asba>b Ikhtila>f al-Ulama>’ Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi. t.t. 

Khalla>f, Abd al-Wahha>b. Al-Ijtiha>d fi> Al-Syari>’ah Al-Isla>miyah, terj. Rohidin Wahid, 
Ijtihad dalam Syariat Islam. Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015. 

-------. Ilmu Us{u>l al-Fiqh. Cet. VIII; Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah: Kairo, t.th. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AF
https://id.wikipedia.org/wiki/Ikhtilaf%20(12
https://id.wikipedia.org/wiki/Ikhtilaf%20(12


167 

 
 

al-Khan, Must{afa> Sa’i>d. As\ar al-Ikhtila>f fi> al-Qawa>id al-Us}u>liyah fi> Ikhtila>f al-
Fuqaha>. Cet. XII; Beirut: Resalah Alamiah, 2016. 

al-Khasyala>n, Kha>lid ibn Sa’ad. Ikhtila>f al-Tanawwu’ Haqi>qatuhu wa Mana>hij al-
Ulama<<>’ fi>hi. Cet. II; Riyadh: Dar Kunuz Isybliya, 2008. 

Khuwailidi>, Ajmad. “al-Tarji>h{ bi al-Maq>asidi ‘inda Ibnu Rusyd”, Jurnal al-Wa>h{a>t li 
al-Buhu>s} wa al-Dira>sat, no. 2 (2019) h. 728-755. 

Madani, Mohamad Thoyyib. “Ibnu Rusyd dan Kontribusi Pemikirannya Terhadap 
Perkembangan Ilmu Fiqih”, Jurnal Kabilah 2, no. 1 (2017), h. 36-59. 

Maga>zi, Ahmad. “As}a>lah Ibn Rusyd wa Aqla>niyatuhu fi> al-Fiqh min Khila>li Kita>bihi 
Bida>yah al-Mujtahid”, Jurnal Dira>sat fi> al-‘Ulu>m al-Insa>niyah wa al-
Ijtima>iyah, no. 08 (2007), h. 293-317. 

Marzuki. Pengantar Studi Hukum Islam; Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep 
dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia. Cet. II; Yogyakarta: Ombak, 
2017. 

Minhajuddin. Posisi Fiqh Muqaran; Fiqh Perbandingan dalam Menyelesaikan Masalah 
Iktilafiyyah. Berkah Utami: Makassar, 1999. 

-------. Ikhtilaf Ulama Suni dan Pengaruhnya terhaap Perkembangan Fikih Islam; 

Abad Dua dan Tiga Hijriah). Cet. I; Makassar: Alauddin University Press. 2012. 

Misbahuddin. Ushul Fiqh 1. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013. 

Muhadi, “Pemikiran Fikih Ibn Rusyd”, Risalah; Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 1, 
no. 1 (2015), h. 139-145. 

al-Muh{ammadi, Yusuf Ibn Mat{ar >. al-Maqa>s{id al-Syar’iyyah inda al-Alla>mah al-
Syaikh Muhammad al-Ami>n al-Syanqiti>. Cet. I; Damaskus: Dar al-Maimanah, 
2015. 

Musadad, Ahmad. Muqaranah Madzahib; Perbandingan Madzhab dalam Hukum 
Islam. Cet. II; Malang: Literasi Nusantara, 2020. 

Muslim, Abu al-H{usain. Sah{i>h Muslim. Cet. II; Resalah Publishers: Syiria, 2015. 

al-Musyaiqih}, Kha>lid ibn Ali.> Syarah{ al-Qawa>id wa al-Us{u>l al-Ja>miah. Riyadh: 
Maktabah al-Rusyd, 2015. 

M. Zein, Satria Effendi. Ushul Fiqh. Cet. VII; Kencana: Jakarta, 2005. 

al-Namlah, Abd al-Karim. Ith{a>f Z\{awi> al-Bas}a>ir bi Syarh}i Raud}ah al-Na>z}ir, Juz 4. Cet. 
VIII; Maktabah al-Rusyd: Riyadh, 2015. 

Nata, Abuddin. Studi Islam Komprehensif. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011. 



168 

 
 

Nazir, Moh. Metode Penelitian. Cet. III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988. 

Nispul Khoiri, Ushul Fikih. Cet. I; Citapustaka Media: Bandung, 2015. 

Qal’aji>, Muhammad Rawa>s, dkk. Mu’jam Lughah Al-Fuqaha>”. Cet. I; Lebanon: Dar 
An-Nafais, 1996. 

al-Qard{a>wi>, Yusuf. al-Ijtiha>d fi> al-Syari>ah al-Isla>miyah ma’a Naz{ara>t Tah{li>liyah fi> al-
Ijtiha>d al-Mu’a>s{ir. Cet. I; Dar al-Qalam: Kuwait, 1996. 

al-Qat{t{a>n, Manna>’. Ta>rikh al-Tasyri>’ al-Isla>mi>. Cet. IV; Maktabah al-Ma’arif: Riyadh, 
2014. 

Quda>mah, Ibnu. Raud{ah al-Na>z{ir wa Junnah al-Muna>z{ir. Cet. I; Syria: Resalah 
Publishers, 2014. 

Rahmadi. Pengantar Metodologi Penelitian. Cet. I; Banjarmasin: Antasari Press, 2011. 

Renan, Ernest. Ibnu Rusyd wa al-Rusydiyah. Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 
1957. 

Rusli, Nasrun. Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaruan Hukum 
Islam di Indonesia. Cet. I; Jakarta: Logos, 1999. 

Rusyd, Ibnu.  Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtasid. Cet. I; Syria: Resalah 
Publishers, 2015. 

-------. Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id. Terj. Al-Mas’udah, Referensi 
Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab, Juz 1. Cet. 1; Jakarta: Pustaka al-
Kautsar, 2016. 

-------. Fas}l al-Maqa>l fi>ma> baina al-H}ikmah wa al-Syari>’ah min al-Ittis}a>l . Cet. II; 
Kairo: Dar al-Ma’rif, 1431 H. 

-------. Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id. Terj. Abu Usamah Fakhtur 
Rokhman, Bidayatul Mujtahid. Jakarta: Pustaka Azzam, t.th. 

-------. Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, Juz 1. Cet. 1; Beirut: Dar al-
Kutub al-Islamiyah, 1996. 

-------. al-D{aru>ri> fi Us{u>l al-Fiqh. Cet. I; Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1994. 

Saifuddin, “Ibnu Rusyd, Karya dan Pengaruhnya bagi Peradaban Islam”, Jurnal 
Intelegensia 4, no. 1 (2018), h. 1-10. 

Shuhufi, Muhammad. Ijtihad dan Fleksibilitas Hukum Islam. Cet. 1; Makassar: 
Alauddin University Press, 2012. 

Sirajulhuda, Mohammad Hanief. “Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf al-Qaradhawi”, 
Tsaqafah; Jurnal Peradaban Islam 13, no. 2 (2017), h. 255-278.. 



169 

 
 

Sodiqin, Ali. Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di 
Indonesia. Cet. I; Yogyakarta: Beranda, 2012. 

Sofyan, Adi. “Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf”, Jurnal 
Sangaji; Pemikiran syariah dan Hukum 2, no. 2 (2018), h. 251-282. 

SU, Ahmad Ridlo.  Ibnu Rusyd Api Islam dari Andalusia.  Cet. I; Yogyakarta: 
Sociality, 2017. 

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Cet. XIX; Bandung: 
Alfabeta, 2013.  

Sukardi. Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya. Jakarta: Bumi 
Aksara, 2003. 

al-Sulami>, Iya>d{ Ibn Na>mi>. Us{ul al-Fiqh allaz\i> la> Yasa’ al-Faqi>hu Jahluhu. Cet. I; 
Dammam: Dar Ibn al-Jauzi, 1439 H. 

al-Sya>fi’i>, Muhammad Ibn Idri>s. al-Risa>lah. Cet. I; Jeddah: Dar al-Minhaj, 2014. 

al-Syahrasta>ni>, al-Milal wa al-Nih{al. Cet. I; Syria: Resalah Publishers, 2015. 

al-Syamra>ni>, S{a>lih Ali> Ah{mad. Al-Aqwa>l Al-Sya>z\ah fi> Bida>yatul Mujtahid li Ibnu 
Rusyd. Cet. II; Riyadh: Darul Minhaj, 1428 H. 

Syarifuddin, Amir. Ushu>l Fiqh. Cet. V; Jakarta: Kencana, 2014. 

al-Sya>t{ibi, Abu> Ish{a>q. al-Muwa>faqa>t, Juz 2. Cet. 1; Syria: Resalah Publishers, 2017. 

Syu’aib, Ah{mad Ibn. Sunan al-Nasa>’i. Cet. 1; Syria: Resalah Publishers, 2015. 

Taimiyah, Ibnu. Iqtid}a> al-S}ira>t al-Mustaqi>m li Mukha>lafati Ash}a>b al-Jah}i>m. Cet. 
I; Riyadh: Dar  al-Fadilah, 2003. 

al-Tali>li>, Abd al-Rahma>n. Ibnu Rusyd al-Failasuf al-‘a>lam. Tunisia: al-Munazzamah 
al-Arabiyah li al-Tarbiyah wa al-Saqafah), 1998. 

Taupik K, Opik dan Ali Khosim Al-Mansyur. Fiqih 4 Madzhab Kajian Fiqih-Ushul 
Fiqih Bandung, t.p. 2014. 

UIN Alauddin Makassar. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Cet. I; Makassar: 
Alauddin Press, 2013. 

‘Us}aibi’ah, Ibnu Abi>.‘Uyu>n al-Anba>’ fi T{abaqa>t al-At{ibba>’. Beirut: Maktabah al-
Hayah, t.th. 

al-Wa>ili>, Muhammad Ibn H{amu>d. Bugyah al-Mujtahid Syarhu Bida>yah al-Mujtahid, 
Juz 6. Cet. I; Beirut: Dar Ibn Hazm, 2019. 



170 

 
 

Widyastini. Filsafat Islam Abad Tengah Modern Kontemporer. Cet. I; yogyakarta: 
Kepel Press, 2008. 

Wijaya, Aksin. Teori Interpretasi Al-Qur’an Ibnu Rusyd: Kritik Ideologis 
Hermeneutis. Cet. I; Yogyakarta: Lkis, 2009. 

Yanggo, Huzaemah Tahido. Pengantar Perbandingan Mazhab. Cet. I; Jakarta: Logos, 
1997. 

Yasid, Abu. Logika Hukum dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam hingga 
Positivisme Hukum Barat. Cet. I; Yogyakarta: Saufa, 2016.  

Al-Z\\}ahabi>. Siya>r a’la>m an-Nubala>. Cet. II; Syria: Resalah Publishers, 2014. 

al-Zuh{aili>, Wahbah. Us{u>l al-Fiqh al-Isla>mi>, Juz 2. Cet. XXIII; Damaskus: Dar al-Fikr, 
2017. 

-------. al-Waji>z fi> Us{u>l al-Fiqh. Damaskus: Dar al-Fikr, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 

 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 

 Penulis bernama lengkap, Muhammad Rezky Fauzy, lahir di kota Makassar 

Sulawesi Selatan, 16 Februari 1992. Anak kandung dari pasangan bapak Drs. H. 

Muhammad Yusuf Saharuna, M.Pd., dan ibu Suhriah SE. Penulis merupakan anak 

kedua dari lima bersaudara yang saat ini bertempat tinggal di Jl. Dg. Tata Komp. 

Pondok Lestari Blok E2/24, Makassar. Mulai mengenyam pendidikan dasar di SD 

Negeri Sambung Jawa pada tahun 1998-2001 dan SD Inpres Hartaco Indah pada 

tahun 2001-2004, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah dan atas 

atau setingkat Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Madrasah 

Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2004-2010. Selesai dari 

Yogyakarta, penulis melanjutkan pendidikannya di Ma’had Aly Ar-Rayah 

Sukabumi program D2 selesai tahun 2012. Setelah itu meneruskan pada program 

Takmily di LIPIA Jakarta dan berlanjut ke jurusan Syari’ah hingga tahun 2014. 

Pada tahun 2015 penulis mendapatkan beasiswa jenjang S1 untuk menimba ilmu 

di kota Nabi, tepatnya di Kampus Universitas Islam Madinah jurusan Syari’ah 

Hukum Islam dan selesai pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 penulis 

diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan magister di Pascasarjana UIN 

Alauddin Makassar Konsentrasi Syariah Hukum Islam. Saat ini penulis aktif 

sebagai asisten dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) 

Makassar. Penulis bisa dihubungi melalui e-mail: muhrezkyfauzy.gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:muhrezkyfauzy@gmail.com


172 

 
 

 
 


