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KATA PENGANTAR

والصلاة  والدين  الدنيا  أمور  نستعين على  وبه  الحمد لله  الرحيم.  الرحمن  الله  بسم 

والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد،

Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menundukkan berbagai 
kemudahan dalam rangka terwujudnya amalan-amalan yang 
baik. Karena karunia dan petunjuk-Nya juga lah sehingga cita-

cita kebaikan bisa terlaksana, diwujudkan, diimplementasikan. Selawat 
dan salam semoga tetap tercurah bagi baginda Rasulullah SAW yang 
telah banyak berkorban demi terwujudnya dan terlaksananya amal-amal 
kebajikan di dalam kehidupan ini.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah atas taufik dan 
hidayah-Nya serta segala kemudahan yang diberikan sehingga buku 
“Ijtihad Maqāṣidi” telah selesai ditulis sebagai salah satu bentuk 
kontribusi akademik dalam bidang kajian Islam kontemporer untuk 
merespon keperluan berbagai pihak terutama kalangan mahasiswa, 
kalangan akademik dan masyarakat awam.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan manifestasi dari 
komitmen yang berkelanjutan untuk senantiasa melakukan refleksi 
akademik dan respons ilmiah terhadap isu-isu kontemporer terutama 
dalam bidang kajian Islam yang senantiasa menghadapi tantangan-
tantangan kontemporer baik dari sisi kandungan maupun aspek 
metodologi.

Isu ijtihad yang menjadikan “Maqāṣid al-Syarī‘ah” sebagai paradigma 
merupakan isu penting dalam studi Islam secara umum dan kajian 
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hukum Islam, istinbat serta ijtihad secara khusus. Peranan pengetahuan 
mengenai Maqāṣid al-Syarī‘ah tidak bisa dielakkan dan tidak pula bisa 
diremehkan atau disepelekan. Ia merupakan unsur penting dalam 
mengimplementasikan tadayyun atau keberislaman baik pada level 
pemahaman maupun tingkat pelaksanaan ajaran-ajaran Islam. Tanpa 
kesadaran terhadap Maqāṣid al-Syarī‘ah maka keberislaman akan menjadi 
hampa atau kering.

Dalam buku ini penulis mengelaborasi lima isu utama; Konsep 
Ijtihad dan Maqāṣid al-Syarī‘ah, Sejarah Ijtihād Maqāṣidi,(1)Jenis-Jenis 
Maqāṣid al-Syarī‘ah, Isu-isu penting dalam wacana Maqāṣid al-Syarī‘ah 
dan Peranan Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam proses istinbath dan ijtihad.

Dalam bab satu terdapat uraian mengenai konsep ijtihad menurut 
perspektif uṣūliyyūn kemudian diteruskan dengan pembahasan konsep 
Maqāṣid al-Syarī‘ah itu sendiri. Di bab ini juga dikemukakan terma-terma 
yang digunakan ulama dulu untuk menjelaskan esensi yang terkandung 
dalam terma Maqāṣid seperti hikmah, makna, illat dan munāsabah. 
Sehingga bisa disimpulkan bahwa meskipun isu Maqāṣid baru muncul 
belakangan namun secara esensi pakar dan ulama ushul telah menyadari 
pentingnya hal ini dengan menggunakan pendekataan terma-terma tadi.

Dalam bab dua diuraikan mengenai sejarah dan perkembangan 
ijtihad Maqāṣidi mulai dari uraian fenomena ijtihad ini dalam tradisi-
tradisi Nabi, lalu diteruskan dengan penjelasan ijtihad Maqāṣidi dalam 
tradisi Sahabat-sahabat Nabi kemudian dilanjutkan dengan pemaparan 
ijtihad Maqāṣidi dalam kalangan tābi‘in dan para ulama.

Pada bab tiga penulis memaparkan isu-isu penting yang tidak bisa 
dipisahkan dari wacana Maqāṣid al-Syarī‘ah seperti isu Ta‘līl dan Taqṣīd 
al-Nuṣūs wa al-Ahkām yaitu isu merasionalkan teks-teks dan hukum 
Islam. Yang dimaksud dengan isu ini ialah upaya dan usaha ulama 
untuk mencari dan menetapkan apa sesungguhnya yang menjadi faktor 

(1) Ijtihad yang mengaktifkan pengetahuan Maqāsid al-Syarī‘ah dalam mekanisme dan 
prosedur istinbat hukum.
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penetapan hukum dan apa juga tujuan atau hikmah di balik semua jenis 
dan bentuk hukum yang disyariatkan oleh al-Syāri‘. Isu maslahah dan 
mafsadah juga turut diuraikan dalam bab ini. Kemudian dilanjutkan 
dengan instrumen-instrumen yang digunakan dalam menetapkan tujuan-
tujuan hukum Islam.

Dalam bab empat dikhususkan untuk mengurai jenis-jenis Maqāṣid 
al-Syarī‘ah. Pembahasan ini penting untuk mengetahui peringkat setiap 
tujuan hukum karena tidak semua tujuan hukum berada pada posisi dan 
peringkat yang sama. Pengetahuan mengenai jenis Maqāṣid al-Syarī‘ah 
penting untuk menyelesaikan pertentangan antara tujuan hukum satu 
sama lain. Ini pada biasanya ditemukan atau dijumpai dalam isu Ta‘āruḍ 
dan Tarjīh.

Pada bab lima terdapat penjelasan terperinci mengenai isu utama 
buku ini yaitu bagaimana mekanisme (cara kerja) Maqāṣid al-Syarī‘ah 
dalam proses ijtihad. Di sini dikemukakan bagaimana Maqāṣid al-Syarī‘ah 
bisa membimbing ijtihad ulama agar ia menepati sasaran dan efektif 
untuk menciptakan keberislaman umat Islam. Setidaknya, ada lima 
peranan yang bisa dimainkan oleh pengetahuan Maqāṣid al-Syarī‘ah 
dalam istinbat dan penetapan hukum Islam yang dikendalikan oleh 
ijtihad.

Penulis mengakui dan tidak bisa menyembunyikan sebuah fakta 
bahwa karya ini tidak bisa terwujud tanpa bantuan banyak pihak yang 
telah turut memberi sumbangan bagi kesempurnaan karya ini. 

Akhirnya penulis ingin menggunakan momentum ini untuk 
menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang memiliki kontribusi 
sangat berarti dalam proses penulisan buku ini terutama sekali yang 
tercinta kedua orang tua yang telah berjuang dengan segala yang dimiliki 
demi ilmu dan sekolah semua anak-anaknya. Semoga karya sederhana 
ini bisa menjadi penghibur di alam kuburnya. Yang tersayang isteri 
dan putra-putriku (Ikrimah Rauf, Auzai Rauf dan Syahinaz Rauf) yang 
senantiasa mendoakan, selalu menemani dalam suka dan duka, tidak 
pernah berhenti menghadirkan kebahagiaan dan memberi semangat 
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bahkan kadang-kadang mesti bersabar untuk ditinggalkan sementara 
waktu demi sebuah tanggung-jawab akademik-ilmiah yang menjadi tugas 
utama seharian.

Mengakhiri pengantar ini, penulis sangat menyadari karya buku 
ini tentu sangat jauh dari kesempurnaan karena ia ditulis dengan serba 
keterbatasan. Sebagai upaya untuk menghadirkannya menjadi lebih baik 
pada terbitan-terbitan selanjutnya, penulis sangat mengharapkan tegur 
sapa, koreksi, kritik konstruktif dari pembaca.

والله الموفق إلى أقوم الطريق،

Gowa, Sul-Sel, 1 April 2024

 
Abd. Rauf Muhammad Amin



Ijtihad Maqāsidi: Pendekatan Esensial Hukum Islam        ix.

DAFTAR ISI 

Kata Pengantar ...........................................................................................  v
Daftar Isi  ......................................................................................................  ix

Pendahuluan ...............................................................................................  1
Legalitas Maqasid al-Syariah ..........................................................  1
Kekuatan Maqasid al-Syariah .........................................................  2
Maqasid al-Syariah sebagai pendekatan .....................................  5
Fiqhi, Syariah, Maqasid al-Syariah ................................................  7
Ijtihad Maqāṣidi .................................................................................  9

BAB I - Pengertian Ijtihad dan  Maqāṣid Syariah ..............................  11
A. Pengertian Ijtihad ......................................................................  11
B. Pengertian Maqāṣid al-Syarīah ...............................................  16
C. Terma-terma yang Berkaitan dengan Terma Maqāṣid .....  23

BAB II - Sejarah Ijtihad Maqāṣidi ...........................................................  27
A. Ijtihad Maqāṣidi Perspektif Nabi  ..........................................  27
B. Ijtihad Maqāṣidi Perspektif Sahabat  ....................................  31
C. Ijtihad Maqāṣidi Perspektif Tabi‘in  ......................................  38
D. Ijtihad Maqāṣidi Perspektif Ulama Syariah ........................  45



x        Ijtihad Maqāsidi: Pendekatan Esensial Hukum Islam.

BAB III - Isu-isu Utama dalam Ijtihad Maqāṣidi  ...............................  59
A. Kontekstualisasi Teks-teks Hukum .......................................  59
B. Diskursus Rasionalisasi Hukum Islam  ................................  78
C.  Isu Maslahat dan Mafsadat ....................................................  80
D. Kriteria Maslahah sebagai Tujuan Hukum Islam ..............  82
E. Perangkat Metodologi Identifikasi Maqāṣid al-Syarīah ..  87
F. Isu Maqāṣid dan Wasāil dalam Hukum Islam   ..................  150

BAB IV - Jenis-Jenis Maqāṣid Al-Syarī‘ah .............................................  173
A. Maqāṣid dari Aspek Kekuatan Pengaruhnya 
 terhadap Hukum ........................................................................  174
B. Maqasid dari Aspek Kepastian (Qath’i) 
 dan Relativitas (Zanni) .............................................................  178
C. Maqāṣid dari Aspek Cakpan 
 terhadap Bidang Hukum Islam  .............................................  181
D. Maqāṣid dari Aspek Cakupannya terhadap Mukallaf .....  184
E. Maqāṣid dari Aspek Sumber ...................................................  186
F. Maqāṣid dari Aspek Waktu Wujud dan Tercapaianya .....  187
G. Maqāṣid dari Aspek Kemaslahatan Mukallaf ....................  189

BAB V - Peranan Maqāṣid Al-Syarīah dalam Ijtihad .........................  191
A. Urgensi Maqāṣid al-Syarīah dalam Ijtihad  .........................  191
B. Peranan Maqāṣid al-Syarīah dalam Ijtihad  ........................  202

Kesimpulan ..................................................................................................  227
Daftar Pusataka ..........................................................................................  228
Tentang Penulis  .........................................................................................  234



Ijtihad Maqāsidi: Pendekatan Esensial Hukum Islam        1.

PENDAHULUAN

Legalitas Maqasid al-Syariah

Maqasid al-Syariah secara terma merupakan istilah yang terbilang 
kontemporer karena karya dan literatur Islam klasik tidak 
menyebutnya sebagai terminologi keilmuan seperti halnya 

terma-terma lain dalam kajian Islam seperti tafsir, hadis, fiqh, usul fiqh 
dan lain-lain. Memang ada satu dua ulama yang menyebutnya seperti al-
Hakim al-Turmuzi, al-Juwaini dan al-Ghazali, namun itu sebatas diksi yang 
tidak terkait dengan sebuah ilmu. Meskipun demikian secara substansi 
dan praktis Maqasid al-Syariah adalah konsep klasik yang akarnya dapat 
ditemukan dalam tradisi Nabi dan sahabat bahkan dijadikan sebagai 
rujukan dalam menjelaskan hukum Islam di zaman Nabi dan Sahabat. 
Karena itu, secara substansi ia adalah perkara orisinil dan bukanlah 
perkara bid‘ah sebagaimana yang dituduhkan oleh segelintir orang. 

Maqasid al-Syariah secara sederhana berarti tujuan, esensi, rahasia 
dan hikmah di balik sebuah ketetapan hukum. Maqasid al-Syariah juga 
sering dipadankan dengan terma filsafat dan epistemologi hukum Islam. 
Dengan merujuk ke pengertian ini maka dengan mudah dapat ditemukan 
bahwa Nabi, Sahabat dan apalagi ulama setelahnya telah mengakui dan 
mengamalkannya. Dengan demikian maka legalitas Maqasid al-Syariah 
tidak diragukan lagi. Kalau ada yang meragukannya bukan karena 
meragukan legalitasnya tapi karena faktor-faktor lain termasuk karena 
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banyak orang-termasuk kalangan liberal-yang mengeksploitasi Maqasid 
al-Syariah secara tendensius dan keluar dari koridor yang benar.

Kekuatan Maqasid al-Syariah

Maqasid al-Syariah tidak hanya diterima dan dipraktekkan di zaman 
Nabi dan sahabat, tapi ia juga memiliki posisi tawar yang sangat kuat 
dalam sistem hukum Islam. Validitas setiap instrumen hukum seperti 
adillah, nusus, ahkam dan maslahah ditentukan oleh kesesuainnya dengan 
maqasid al-syariah. Tidak ada instrumen yang bisa diberlakukan atau 
diamalkan jika bertentangan dengan maqasid al-syariah. Ini sekaligus 
menggambarkan betapa urgennya memahami maqasid al-syariah bagi 
seorang muslim, pembelajar syariah dan terutama praktisi hukum Islam.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa 
urgensi maqasid al-Syariah bukan hanya diperlukan ketika tidak ada 
teks atau dalil hukum tapi juga bisa mengatur dan mengarahkan setiap 
instrumen hukum ke arah dan tujuannya yang benar. Pada poin inilah 
perlu ditegaskan bahwa pendekatan atau paradigma maqasid al-syariah, 
yang akan dijelaskan kemudian, tidak hadir untuk mengganggu atau 
mengobrak abrik tatanan fiqh Islam tetapi justeru untuk memperkuatnya, 
membantu dan membelanya serta melakukan idealisasi penerapan dan 
implementasi fiqh Islam. Seorang mujtahid, faqih, mufti dan hakim 
di pengadilan tidak hanya dituntut menjelaskan ketetapan hukum 
berdasarkan dalil-dalil atau nash-nash hukum tetapi juga-bahkan ini 
yang inti-harus memastikan efektifitas ijtihad atau fiqhinya dan tentu 
ini diukur dari aspek kesesuain fiqhi dan ijtihadnya dengan Maqasid 
al-Syariah.

Pendekatan klasik dalam penelitian hukum Islam lebih mengandalkan 
fiqh oriented, dalil oriented atau nash oriented. Berdasarkan pendekatan 



Ijtihad Maqāsidi: Pendekatan Esensial Hukum Islam        3.

klasik ini, penjelasan atau ketetapan hukum ditentukan oleh apa yang 
tertera dalam literatur-literatur fiqh baik fiqh mazhab maupun lintas 
mazhab dan apa yang ditegaskan oleh teks-teks hukum (ayat atau hadis) 
atau dalil-dalil hukum. Pendekatan ini sejatinya bukanlah pendekatan 
yang ideal bahkan di zaman Nabi dan sahabat sekalipun. 

Pendekatan ini juga sering disebut sebagai penerapan hukum otomatis 
(tatbiq fiqhi tilqa’i). Kajian hukum Islam kontemporer merekomendasikan 
agar pendekatan ini dihindari karena boleh jadi produk hukum dengan 
menggunakan pendekatan ini belum tentu merepresentasikan kehendak 
Allah. Sebab ada beberapa produk hukum klasik ditetapkan karena 
konteks zaman itu menghendakinya dan selanjutnya konteks dulu yang 
melatarbelakangi penetapan hukum itu sudah berubah dan ada konteks 
baru. Dan istilah atau terma yang paling populer yang menggambarkan isu 
ini adalah terma ‘illat. Illat inilah yang menjadi kata kunci ada atau tidak 
adanya hukum. Artinya, hukum-hukum Islam yang sudah kehilangan 
konteks dan illatnya sepatutnya sudah tidak bisa diberlakukan lagi.

Dari remark di atas dapat dipahami bahwa maqasid al-syariah sangat 
erat hubungannya dengan isu perubahan hukum. Dan sekali lagi isu 
perubahan hukum bukanlah sesuatu yang tabu dan menakutkan dalam 
Islam. Bahkan perubahan itu adalah sebuah kemestian dan Islam bukan 
anti perubahan. Isu perubahan hukum bahkan sudah menjadi fenomena 
sejak awal-awal Islam. Meskipun demikian, perubahan hukum dalam 
Islam tentu tidak sebebas yang diinginkan tanpa batas akan tetapi tetap 
harus berjalan sesuai dengan panduan-panduan prinsip Islam seperti 
maqasid al-syariah.

Dari penelitian tentang situasi dan kondisi hukum Islam di periode-
periode awal bahkan sejak zaman Nabi, ditemukan hal menarik perhatian 
bahwa meskipun realitas dan dinamika sosial di zaman itu sangat 
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sederhana tapi Nabi dan para sahabatnya sangat responsif terhadap 
realitas sosial Islam yang dinamis sehingga penetapan hukum selalu 
diadaptasikan dengan realitas baru. Nabi tidak jarang merevisi dan 
membuat kebijakan baru karena terjadi dinamika baru. 

Salah satu kisah menarik yang dapat menjelaskan realitas perubahan 
hukum di atas ialah persetujuan Nabi terhadap usulan Umar bin Khattab 
agar periwayatan hadis “Barang siapa yang mengucapkan kalimat Lā Iāha 
Illallāh Muhammadun Rasūlullah di akhir hayatnya maka dia dijamin 
masuk surga” ditunda. Setelah Umar bin Khattab mendengarkan riwayat 
itu dari seorang sahabat di tengah jalan ia langsung menghadap Rasulullah 
bersama sahabat yang dimaksud untuk memverifikasi validitas itu kepada 
Nabi. Setelah Nabi mengakui bahwa baginda benar telah menyampaikan 
hadis itu ke sahabat yang dimaksud maka Umar bin Khattab kemudian 
mengusulkan agar hadis itu ditunda periwatannya ke masyarakat luas. 

Yang menarik ialah sebelum baginda menyetujui penundaannya 
baginda sempat bertanya kepada Umar alasan penundaanya dan dijawab 
oleh Umar bahwa kalau itu hadis itu disebarkan saat itu maka akan 
mengakibatkan fatalisme di kalangan umat Islam. Umar sangat khawatir 
hadis itu disalahpahami masyarakat luas sehingga mempengaruhi 
terjadinya perilaku-perilaku buruk karena mengandalkan pengampunan 
Allah di akhir hayatnya cukup dengan mengucapkan kalimat tauhid. 

Kasus lain yang tidak kalah menariknya ialah Nabi mengizinkan para 
sahabatnya untuk bisa melakukan transaksi jual beli kurma kering dengan 
kurma basah yang masih ada di pohon. Padahal sebelumnya baginda 
menegaskan bahwa pertukaran barang sejenis dengan adanya tambahan 
pada salah satu barang adalah riba yang diharamkan. Tetapi kemudian 
hal itu diizinkan oleh baginda Nabi karena alasan keperluan yang besar 
dan kebutuhan mendesak yang dialami oleh para sahabat.
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Maqasid al-Syariah sebagai pendekatan

Diskursus maqasid al-syariah mengalami perkembangan dari maqasid 
sebagai sebuah konsep ke maqasid sebagai sebuah pendekatan. Maqasid 
sebagai sebuah konsep beranjak dari sebuah keyakinan bahwa setiap 
ajaran hukum yang disampaikan oleh Nabi baik bersumber dari al-Quran 
maupun Sunnah memiliki hikmah, rahasia dan tujuan tertentu. Allah 
dan Rasul-Nya tidak jarang menyebut hukum-hukum pada saat yang 
sama juga menyebut tujuannya. Hal itu dipahami sebagai penanda bahwa 
setiap hukum pasti ada tujuannya. Ini sudah menjadi kesepakatan para 
ulama Islam. Mereka juga menyepakati bahwa tujuan umum dari semua 
hukum-hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba 
dan membebaskannya dari kemafsadatan dan kemudaratan baik di dunia 
maupun di akhirat. Sedangkan maqasid sebagai sebuah pendekatan 
menghendaki maqasid dapat menjadi rujukan dalam memahami dan 
mengimplementasikan hukum-hukum Islam. 

Dalam konteks memahami hukum Islam, teks hukum misalnya 
harus dipahami bahwa setiap teks memiliki makna, hukum, tujuan 
mikro dan makro. Memahami sebuah teks kadang simpel terkadang 
juga rumit terutama kalau sebuah teks memiliki makna lebih dari satu 
(interpretable). Pendekatan Maqasid al-Syariah meniscayakan bahwa 
ketika sebuah teks hukum memiliki banyak arti secara linguistik maka 
arti yang seharusnya ditetapkan sebagai arti teks adalah arti yang sesuai 
dan mendukung Maqasid al-Syariah. 

Sementara dalam konteks menerapkan dan mengamalkan teks-
teks hukum Islam, pendekatan maqasid memastikan harus sesuai dan 
mendukung maqasid al-Syariah. Karena itu pendekatan Maqasid al-
Syariah tidak hanya bermanfaat bagi seorang ulama (mujtahid, faqih dan 
mufti) dalam situasi kekosongan hukum tetapi juga bisa berfaedah dalam 
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kondisi ketersediaan teks-teks hukum. Dalam situasi ini seorang ulama 
diharuskan untuk memastikan apakah penerapan teks secara normal 
dapat atau masih mampu mewujudkan tujuan hukum yang terkandung 
dalam teks itu atau sudah tidak lagi dapat mewujudkannya atas sebab 
tertentu. 

Karena itu, pendekatan maqasid mengharuskan penerapan teks 
hukum harus mengikuti maqasid al-syariah meskipun harus melanggar 
penerapan teks secara normal. Menetapkan hukum tidak berdasarkan 
teks, nash atau dalil hukum tetapi berdasarkan pendekatan maqasid 
al-syariah bisa dijumpai bertebaran di berbagai keputusan-keputusan 
hukum di zaman sahabat terutama sekali khalifah Umar bin Khattab. 
Elaborasi detail tentang ijtihad dan penetapan hukum para sahabat 
perspektif Maqasid al-Syariah akan dijumpai pada bab mengenai sejarah 
ijtihad maqasidi.

Berdasarkan fakta di atas maka sangat dimengerti mengapa 
kajian tentang Maqasid al-Syariah menjadi kajian fenomenal yang tak 
terbendung. Kajian-kajian keislaman terutama kajian hukum Islam dalam 
dua dekade terakhir sangat menjamur menggunakan perspektif dan 
pendekatan maqasid menggantikan posisi pendekatan lain seperti usul 
fiqh dan qawaid fiqhiyyah. Fakta ini sekali lagi turut menjelaskan betapa 
kuatnya pengaruh maqasid al-syariah dalam kajian keislaman sehingga 
menjadi tolok ukur bagi sistem hukum Islam bahkan bagi usul fiqhi 
sekalipun. Sebab hukum-hukum syara‘ yang ditetapkan meskipun sudah 
mantap berdasarkan pendekatan usul fiqhi dan qawaid fiqhiyyah belum 
tentu mendapat legitimasi dari maqasid al-syariah. Berikut penjelasan 
infografiknya. 
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Fiqhi, Syariah, Maqasid al-Syariah

Satu hal lagi yang tak kalah pentingnya untuk dijelaskan dalam 
konteks kekuatan legalitas Maqasid al-Syariah dalam sistem hukum Islam 
adalah bahwa dalam proses beragama umat Islam harus memasang skala 
prioritas karena perkara-perkara agama (Islam) tidak satu level dari segi 
kepentingannya. Karena itu umat Islam harus membedakan antara tiga 
hal; pandangan hukum, ajaran hukum dan prinsip atau esensi hukum. 
Yang pertama disebut fiqhi, yang kedua dinamakan syariah sementara 
yang ketiga dijuluki sebagai Maqasid al-Syariah. Pandangan hukum 
sejatinya memiliki landasan dalil dan argumen hukum dan dengan 
demikian maka ia tentu mendapatkan legitimasi dan legalitas serta 
validitas. Tetapi belum tentu fiqh yang legal dan valid ketika diberlakukan 
atau diimplementasikan secara otomatis juga valid. Karena mengeksekusi 
suatu pandangan hukum terkadang memerlukan ruang yang berbeda, 
ada ruang privat dan ada juga ruang publik. 

Seorang muslim yang berhaluan NU misalnya, boleh saja ia 
melaksanakan salat subuh dengan cara qunut setiap hari di rumah. 
Salat subuh dengan qunut itu yang disebut fiqh dan fiqhi ini adalah valid 
karena berdasarkan dalil dan argumen hukum yang valid. Tetapi suatu 
saat boleh jadi di sebuah masjid yang ia tempati salat subuh jamaahnya 
melaksanakan salat subuh dengan tidak qunut. Dalam situasi demikian 
dia tidak boleh salat subuh dengan menggunakan qunut sementara semua 
makmum dan imamnya tidak qunut. Salat subuh dengan tidak qunut juga 
disebut pandangan hukum atau fiqh. Pertanyaan yang cukup relevan di 
sini ialah apakah seorang bermazhab NU sebaiknya tidak datang salat 
subuh di masjid karena di sana jamaah salat dengan qunut dan cukup 
salat di rumah saja dengan qunut karena ini yang pahalanya lebih besar 
dan ia cukup salat berjamaah di masjid pada salat empat (4) waktu.
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Dengan menggunakan pendekatan maqasid al-syariah ia tetap 
direkomendasikan untuk tetap konsisten datang salat subuh meskipun 
salatnya menyalahi tradisi kesehariannya karena jamaah salat di masjid 
tidak qunut. Pada poin inilah dimulai berbincang mengenai “Syariah” 
yang merupakan level kedua dari perkara agama setelah baru saja 
membicarakan level pertama yaitu “Fiqhi”. Konsisten datang salat 
berjamaah di masjid merupakan bagian dari syariah bukan bagian dari 
fiqhi. Salat berjamaah di masjid lebih mulia dan lebih penting dari salat 
pakai qunut atau tidak pakai qunut. Perbincangan yang melibatkan 
sample warga NU hanya sebatas contoh karena bisa juga berlaku pada 
seorang Muslim yang berhaluan Muhammadiyah atau aliran lain yang 
tidak baca qunut saat salat subuh. 

Intinya ialah ajaran hukum yang disebut syariah harus diamalkan 
tanpa harus melihat teknis fiqhinya dan fiqh diharapkan dapat bersinergi 
dan koheren dengan syariah, tidak boleh gara-gara komitmen terhadap 
fiqh tertentu akhirnya syariah tidak dilaksanakan.

Pertanyaan menarik setelah ini ialah apakah setelah mengamalkan 
agama (beragama) pada level syariah maka keberagamaan kita sudah 
selesai dan dianggap aman. Jawabannya belum, karena ada level ketiga 
dari keberagamaan yang lebih penting yakni level maqasid al-syariah. 
Hubungan syariah dengan maqasid al-syariah biasa bahkan sering 
dianalogikan dengan hubungan hardware dan software. Dengan demikian, 
kalau fiqhi diharuskan sejalan dan selaras dengan syariah maka keduanya 
(fiqh dan syariah) harus dipastikan selaras dengan Maqasid al-Syariah. 
Salat berjamaah di masjid itu bagian dari syariah sehingga seorang 
muslim dianjurkan bahkan diwajibkan (berdasarkan suatu pendapat) 
agar senantiasa salat berjamaah lima waktu di masjid. 
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Tetapi yang harus disadari oleh seorang muslim adalah salat 
berjamaah (syariah) di masjid memiliki tujuan dan visi yang suci dan 
inilah yang dimaksud dengan tujuan hukum atau Maqasid al-Syariah. 
Salah satu visi dan tujuan penting dari salat berjamaah apakah di masjid 
atau di tempat lain adalah agar setiap muslim memiliki sense tentang 
pentingnya persaudaraan, keharmonisan, kerukunan antar sesama 
muslim. Dengan seringnya berjumpa dan bertemu di masjid diharapkan 
kerukunan, kedamaian dan keharmonisan bisa terbangun. Bisa jadi visi 
dan tujuan itu dapat dicapai dengan cara lain tetapi pertemuan dan 
perjumpaan melalui salat berjamaah sangat efektif untuk tujuan itu. 

Penerapan Maqasid al-Syariah dari ajaran berjamaah di masjid 
meniscayakan orang yang sering datang berjamaah agar bukan hanya 
memiliki rasa empati dan harmoni antar sesama jamaah tapi juga harus 
membangun sikap tolong menolong, saling membantu, mengusahakan 
dan mencari tahu apa kesusahan yang sedang dialami oleh jamaah 
yang lain. Karena itu, sangat disayangkan orang sering berjamaah tapi 
hubungan dengan jamaah lain bermasalah bahkan bisa jadi saling 
mencerca, menghina dan meremehkan. Ini yang sering disebut sebagai 
split personality dan tentu ini adalah suatu bentuk beragama yang tidak 
diinginkan yang terjadi dari ketidaktahuan mengenai Maqasid al-Syariah 
dan/atau tidak mengimplementasikannya dalam keberagamaan.

Ijtihad Maqāṣidi

Dari remark di atas maka yang dimaksud ijtihad maqasidi ialah ijtihad 
yang memberi perhatian penuh dan sangat mempertimbangkan tujuan-
tujuan hukum sebagai penentu bagi validitas sebuah produk fiqhi. Ijtihad 
yang mengadopsi tiga faktor penting yang bisa mempengaruhi produk 
hukum dan fatwa; teks (nash), akal, realitas dan selanjutnya ia senantiasa 
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mendialogkan antara teks dan konteks, realitas dan kemaslahatan. 
Dengan demikian ijtihad maqasidi dalam menjelaskan dan menetapkan 
hukum selalu menganalisis produk-produk hukum yang lalu karena 
berasumsi bahwa boleh jadi produk hukum (fiqh) klasik sudah kehilangan 
konteks sehingga bisa berbahaya kalau masih dipertahankan, sementara 
tujuan hukum adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari 
kemudaratan.

Berdasarkan teori di atas maka ijtihad maqasidi adalah pendekatan 
ijtihad yang sangat dibutuhkan oleh fiqhi. Fiqh harus memastikan dirinya 
selalu terkoneksi dengan maqasid.
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BAB I

PENGERTIAN IJTIHAD DAN

 MAQĀṢID SYARIAH

A. Pengertian Ijtihad

Kata ijtihad adalah derivasi dari kata juhdun atau jahdun yang berarti 
kesukaran dan kemampuan.(1) Arti ini bisa ditemukan misalnya 
dalam firman Allah QS al-An‘am ayat 109: 

يْمَانِهِمْ
َ
ِ جَهْدَ أ

َّ
سَمُوا بِاللَّه

ْ
ق
َ
وَأ

“Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala 
kesungguhan”.

Al-Zabidi mengatakan kata Jahdun atau Juhdun berarti kemampuan 
dan tenaga. Sementara Ibn al-Atsir berkata, kata Jahdun berarti kesukaran, 
sesuatu yang berlebihan, dan tujuan, sementara kata juhdun berarti 
kemampun dan tenaga.(2)

Dalam kamus Lisan al-Arab disebutkan bahwa kata “al-Ijtihad” dan 
“al-Tajahud” berarti mengerahkan tenaga dan kemampuan dan arti 
inilah yang dimaksud oleh Muadz bin Jabal dalam perkataannya yang 

(1) Lihat entri “Jahada”pada Ibn Manzur, Lisan al-Arab, Beirut: Dar Sadir, 1997, hal. 
(2) Al-Fairuzabadi, al-Qamus al-Muhit, lihat entri “ Jahada”, Beirut: Muassasah al-Risalah, 

t.th., hal
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masyhur “ajtahidu ra’yii”. Dengan demikian, kata “Ijtihad” itu berarti 
mengeluarkan kemampuan untuk mencapai sesuatu.(3) Sementara 
Sa’du al-Din al-Tiftāzāni menyatakan bahwa kata “Ijtihad” adalah kata 
yang khusus digunakan untuk pekerjaaan-pekerjaan yang berat bukan 
pekerjaan yang ringan.(4)

Dari sekian definisi yang sudah disebutkan di atas bisa dipahami 
bahwa secara bahasa ijtihad itu adalah mengerahkan segala tenaga atau 
mengeluarkan segala kemampuan untuk mewujudkan tujuan tertentu 
yang diinginkan dan tujuan itu memastikan adanya kesukaran dalam 
proses pencapaiannya, artinya kata ijtihad tidak bisa dipakai untuk 
menunjukkan arti pencapaian sesuatu yang ringan dan tidak memerlukan 
kesukaran.

Berdasarkan penelitian terhadap literatur-literatur ushul fiqh 
ditemukan adanya pengertian ijtihad yang sangat bervariasi antara 
satu pakar dengan pakar yang lain, sehingga sulit untuk dikemukakan 
semuanya dan berbagai perdebatan yang muncul dari pengertian-
pengertian yang mereka kemukakan. Dengan demikian penulis akan 
mengemukakan dua perspektif yang menjadi dasar definisi-definisi para 
ushuliyyyun tentang ijtihad. Setelah mengemukakan dua perspektif itu, 
penulis kemudian akan mengemukakan definisi sendiri yang dipilih 
untuk mewakili definisi yang diasumsikan komprehensif ( jāmi’-māni‘).

Dua Perspektif Uṣūliyyūn tentang Definisi Ijtihad
Perspektif Pertama, perspektif penyesuaian status Ijtihad. Dalam 

perspektif ini, persepsi uṣūliyyūn berbeda mengenai status ijtihad apakah 
ia merupakan aktivitas mujtahid ataukah ia merupakan sifat dasar yang 
melekat pada diri mujtahid. Dalam perspektif ini mereka (uṣūliyyūn) 
terbagi menjadi dua kelompok:

(3) Ibnu Manzur, Lisan al-Arab, hal.
(4) Lihat ‘Adud al-Din Al-Ījī, Syarh al-‘Adud ‘Ala Mukhtashar Ibn al-Hajib Maa’ Hasyiyat 

al-Sa’ad, Vol.2 h. 289.
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Pertama, memilih atau dipengaruhi oleh persepsi yang mengatakan 
bahwa ijtihad adalah aktivitas seorang mujtahid. Sehingga definisi-definisi 
yang mereka kemukakan mengacu atau merepresentasikan persepsi ini 
dan selalu memulai definisi mereka dengan kata kunci “pengerahan 
tenaga seorang mujtahid”.(5) Uṣūliyyūn yang termasuk dalam kelompok ini:

1. Imam al-Baiḍāwi. Ia mendefinisikan ijtihad sebagai “mengerahkan 
kemampuan untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-
hukum syara‘”.(6)

2. Imam al-Zarkasyi. Ia memberi pengertian ijtihad sebagai 
“mengerahkan kemampuan untuk memperoleh hukum syara‘ 
yang bersifat amali melalui proses istinbat”.(7)

3. Imam al-Ghazali. Ia mengatakan ijtihad adalah “Pengerahan 
seorang mujtahid kemampuannya untuk mencari pengetahuan 
(ilmu) tentang hukum-hukum syara‘. Ijtihad yang sempurna 
adalah seorang mujtahid mengeluarkan semua usahanya dan ia 
sampai merasa tidak mampu lagi melanjutkan usahanya karena 
kemampuannya sudah habis terkerahkan semuanya”.(8)

4. Imam al-Āmidi. Ia mengajukan definisi ijtihad sebagai berikut 
“pengerahan kemampuan seorang mujtahid untuk memperoleh 
pengetahuan hukum syara‘ yang bersifat ẓanni dengan ketentuan 
ia merasa sudah tidak mampu lagi melanjutkan upayanya.(9) 
Definisi ini juga dipilih oleh Ibn al-Hajib dan al-Futuhi dan ulama 
ushul yang lain.(10)

(5) Istifrāg al-Wus‘i atau Bażl al-Juhd.
(6) Al-Baiḍāwi, al-Minhāj (dicetak bersama Nihāyat al-Sūl), vol. 3, Beirut: Dar al-Kutub 

al-Ilmiyyah, 1984, h. 191.
(7) Al-Zarkasyi, al-Bahrul Muhīt, vol. 6, Hurgada: Dar al-ṣafwah li al-Nasyr wa al-Tauzi, 

1992, h. 197.
(8) Al-Ghazali, al-Mustashfā, vol.2, Beirut: Muassasah al-Tarikh al-Arabi, h. 350.
(9) Al-Āmidi, al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām, vol. 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, h. 396.
(10) Lihat Ibn al-Hājib, Mukhtashar al-Muntahā, vol. 2, hal. 289 dan al-Futūhi, Syarh al-

Kaukab al-Munir, h. 294. 
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Kedua, memiliki persepsi yang memposisikan ijtihad sebagai 
sifat (kemampuan) melekat dalam diri seorang mujtahid yang 
memungkinkannya memiliki kemampuan untuk melakukan istinbat 
hukum-hukum syara‘ yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Atau 
dengan kata lain, ijtihad adalah kemampuan menghadirkan bukti-bukti 
(hujjah) bagi hukum-hukum syara‘ atau bagi perbuatan-perbuatan praktis 
baik yang bersifat syara‘ atau bersifat aqli.(11)

Perlu dikemukakan di sini bahwa persepsi yang memposisikan ijtihad 
sebagai sifat yang melekat kuat bagi mujtahid ini bukan kecenderungan 
yang populer yang dianut oleh kebanyakan uṣūliyyūn. Kecenderungan ini 
kemungkinan disebabkan oleh sikap kelompok ini yang tidak meyakini 
konsep partikulasi ijtihad (tajzi’at al-Ijtihad).(12) Menurut hemat penulis, 
kecenderungan ini tidak boleh diterima karena itu berarti kita menolak 
konsep partikulasi ijtihad. Meskipun demikian perlu disebutkan bahwa 
dua persepsi ini memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. 
Artinya, seorang mujtahid tidak mungkin melakukan aktivitas ijtihad 
tanpa adanya kemampuan yang cukup yang dimilikinya dan pada saat 
yang sama ia juga tidak boleh dipanggil sebagai mujtahid kalau ia tidak 
melakukan ijtihad. Ketika ia senantiasa mengulangi aktivitas ijtihadnya 
maka ia juga bisa disebut sebagai orang yang memiliki kemampuan 
(malakah).

Perspektif kedua, perspektif status hukum yang diperoleh dari 
aktivitas ijtihad apakah ia bersifat qaṭ’i atau ẓanni? Pada perspektif ini 
uṣuliyyun terbagi menjadi tiga kelompok dan perbedaan mereka dalam 
perspektif ini memicu perbedaan definisi-definisi ijtihad yang mereka 
kemukakan kemudian.

(11) Lihat Muhammad Taqi al-Hakim, al-Ushul al-‘Ammah Lil Fiqh al-Muqaran h. 563.
(12) Konsep ini berarti sebuah proses ijtihad boleh saja dilakukan pada isu-isu tertentu 

dalam arti seseorang layak disebut sebagai mujtahid ketika ia membatasi aktivitas 
ijtihadnya pada masalah tertentu dan ia tidak memiliki ijtihad pada masalah-masalah 
yang lain.
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Pertama, mendefinisikan ijtihad dengan rumusan kalimat yang 
menyebutkan kata ‘ilmu’ yang berarti pengetahuan yang meliputi 
pengetahuan pasti (qaṭ’i) dan pengetahuan tidak pasti (ẓanni). Dengan 
demikian, bagi kelompok ini hukum yang diperoleh dari aktivitas ijtihad 
itu ada yang berupa hukum pasti (konstan) dan ada pula yang berbentuk 
tidak pasti (relatif). Di antara definisi yang masuk dalam kategori ini 
adalah sebagai berikut;

1. Imam al-Ghazali. Menurutnya, ijtihad adalah “pengerahan 
kemampuan (al-wus‘u) seorang mujtahid untuk mencari 
pengetahuan (al-‘ilmu) tentang hukum-hukum syara‘.”(13) Kata 
pengetahuan (al-‘ilmu) yang disebutkan dalam definisi al-Ghazali 
memiliki pengertian pengetahuan secara umum yang meliputi 
pengetahuan qaṭ’i dan pengetahuan ẓanni.

2. Ibnu Qudama. Ibnu Qudama mendefinisikan ijtihad hampir 
sama dengan definisi al-Ghazali yaitu “pengerahan kemampuan 
(majhud) untuk memperoleh pengetahuan (al-‘ilmu) tentang 
hukum-hukum syara‘.(14)

Kedua, merumuskan definisi ijtihad tanpa membatasinya dengan 
pasti atau tidak pasti. Di antara definisi yang masuk dalam kategori ini 
adalah sebagai berikut;

1. Imam al-Baiḍāwi, baginya ijtihad adalah pengerahan tenaga 
untuk mendapatkan pengetahuan (al-idrāk/bukan al-‘ilmu) 
tentang hukum-hukum syara‘.

2. Imam al-Razi, definisinya hampir sama dengan definisi al-
Baiḍāwi, kedua-duanya mengemukakan definisi ijtihad tanpa 
menyebut qaṭ’i dan ẓanni.(15)

(13) Al-Ghazāli, al-Mustashfā, vol. 2, h. 350.
(14) Ibnu Qudāma, Raudhat al-Nāẓir wa Jannat al-Manāẓir, cet. Maktabah al-Ma‘ārif, 

Riyadh, th 1991, vol. 2, h. 401.
(15) Al-Isnawi, Nihāyat al-Sūl, vol. 3, h. 191, lihat pula al-Razi, al-Mahshūl fii ‘ilm al-Ushūl, 

vol. 2 h. 489.
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Kelompok ketiga, merumuskan definisi ijtihad dengan menyebutkan 
kata “ẓann” yang memberi indikasi bahwa hukum-hukum yang diperoleh 
dari aktivitas atau proses ijtihad adalah hukum-hukum yang bersifat ẓanni. 
Uṣūliyyūn yang memiliki rumusan definisi ijtihad seperti ini termasuk:

1. Ibn al-Hajib, ia mengemukakan definisi ijtihad dengan rumusan 
“mengerahkan tenaga untuk memperoleh pengetahuan yang 
bersifat ẓanni menyangkut hukum-hukum syara‘.(16)

2. Ibn al-Subki, ia mengemukakan definisi ijtihad sama dengan 
definisi yang diajukan oleh Ibn al-Hajib.(17)

Dari berbagai definisi yang diajukan atau dikemukakan oleh para 
ulama mengenai ijtihad bisa ditarik beberapa kesimpulan; pertama, 
bahwa mereka rata-rata menggunakan kata “mengerahkan” (red: badzl, 
istifrāg) dan kata “kemampuan” (al-juhd, al-wus’u, al-thāqa). Ini memberi 
indikasi bahwa aktivitas ijtihad memerlukan pengerahan tenaga atau 
kemampuan secara maksimal dari seorang mujtahid dalam proses 
pencarian, penggalian hukum Islam. Kedua, semua definisi itu menyebut 
kata “Hukum” yang memberi penegasan bahwa objek ijtihad itu tidak lain 
kecuali adalah pencarian hukum syara‘. 

B. Pengertian Maqāṣid al-Syarīah
Kata Maqāṣid adalah bentuk plural dari kata Maqsid yang memiliki 

akar kata dari qasada-yaqsidu-qasdan). Kata ini memiliki banyak arti 
dalam bahasa Arab. قصده وقصد له وقصد إليه adalah kata-kata yang berbeda 
tapi memiliki arti yang sama, di antaranya berarti(1) mendatangi-fulan-
dengan sengaja, (2) menuju kepadanya, (3) berimbang (antara boros dan 
kedekut) dalam hal belanja, (4) keadilan.(18)

(16) Ibn al-Hājib, Mukhtashar al-Muntahā, vol. 2. h. 289.
(17) Al-Subki, Jam’ul Jawāmi’, vol. 2, h. 389.
(18) Untuk mengetahui arti-arti Maqāsid secara bahasa lihat Abd. Rauf Amin. 2013 al-

Ijtihadu ta’aṡṡuruhu wa Ta’ṡīruhu fi Fiqhay al-Maqāsid wa al-Wāqi‘ (disertasi doktor), 
Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, h. 231
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Dalam konteks umum, ketika memperbincangkan mengenai Maqāṣid 
maka yang dimaksudkan adalah objektifitas syariah yang dalam bahasa 
Arab sering dikemukakan dengan menggunakan terma atau istilah 
Maqāṣid al-Syarīah, Maqāṣid al-Syāri‘ dan al-Maqāṣid al-Syarīah.

Dalam berbagai tulisan kontemporer mengenai Maqāṣid al-Syarīah 
seringkali dijumpai istilah “Fiqh al-Maqāṣid”. Yang dimaksud dengan kata 
“Fiqh” di sini bukanlah arti terminologinya yakni pengetahuan tentang 
hukum-hukum syara‘ yang amali yang diperoleh (dianalisis) dari dalil-
dalil tafsili, sebab kajian Maqāṣid al-Syarīah bukanlah kajian fiqh tapi 
kajian ushul fiqh. Yang kedua, karena Maqāṣid al-Syarīah belum menjadi 
studi yang terpisah dari studi ushul fiqh meskipun—karena kepadatan 
studi-studi yang telah dan sedang dilakukan untuk memperkaya studi 
Maqāṣid—sedang menempuh jalan untuk memisahkan diri dari ilmu 
ushul fiqh. Independensi Maqāṣid dari ushul fiqh menjadi anjuran serius 
bagi sebagian besar penggiat studi Maqāṣid. Yang dimaksud dengan 
fiqh al-Maqāṣid di sini adalah pengetahuan mendalam dan metodologi 
menyangkut komponen-komponen penting aqāṣid al-Syarīah sebagai 
hasil dari studi mendalam dalam bidang Maqāṣid.

Oleh karena ilmu Maqāṣid belum menjadi kajian dan studi yang 
independen dari ilmu ushul fiqh, maka bisa dimaklumi alasan kenapa 
definisi terminologis tentang Maqāṣid tidak ditemukan dalam literatur-
literatur ushul fiqh klasik. Ulama-ulama ushul mutaqaddimin menyebut 
Maqāṣid ketika mereka membahas isu maslahah karena keterkaitan 
yang sangat rapat antara keduanya bahkan maslahah bisa dikatakan 
merupakan inti Maqāṣid al-Syarīah dan semua dimensi Maqāṣid al-
Syarīah berujung kepada kemaslahatan.

Berdasarkan hal itu, maka ulama-ulama ushul klasik ketika memasuki 
pembahasan Maqāṣid mereka tidak mengemukakan definisi Maqāṣid 
yang teliti tapi mereka hanya menyebut unsur terpenting dari konsep 
Maqāṣid yakni “maslahah”.

Imam al-Ghazali misalnya mengatakan “maslahah itu pada dasarnya 
(yang dipahami kebanyakan orang) adalah mewujudkan kemaslahatan 
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dan menolak (mencegah) kemudaratan”. Namun bukan ini yang kita 
maksud dari kata maslahah. Sebab mewujudkan kemaslahatan dan 
menolak kemudaratan adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh 
manusia, dan kebaikan manusia terdapat pada pemenuhan tujuan-tujuan 
mereka. Yang kita maksudkan dari mashalah itu adalah memelihara atau 
melindungi tujuan-tujuan agama (Maqāṣid al-Syarī‘ah). Tujuan–tujuan 
syara‘ itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.(19)

Dalam pernyataan di atas imam al-Ghazali tidak memberi definisi 
Maqāṣid al-Syarīah tapi dia memberi definisi maslahah yaitu memelihara 
tujuan-tujuan agama. Lalu kemudian ia memerinci tujuan-tujuan yang 
dimaksud yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, 
memelihara keturunan, dan memelihara harta. Dan tradisi ini kemudian 
dilanjutkan oleh al-Amidi.

Al-Amidi mengatakan, “Tujuan dari pensyariatan hukum itu adalah 
untuk mewujudkan kemaslahatan atau menolak kemudaratan atau 
kedua-keduanya”.(20) Lagi-lagi al-Amidi tidak mengemukakan definisi 
Maqāṣid tapi ia memperkenalkan unsur penting dari bangunan konsep 
Maqāṣid al-Syarīah yakni maslahah.

Imam al-‘Izz bin Abd al-Salam adalah ulama lain yang menegaskan 
bahwa Maqāṣid itu adalah maslahah. Dalam bukunya Qawāid al-Ahkām 
fi Mashālih al-Anām ia menuturkan berikut ini:

“Barang siapa yang mengamati tujuan-tujuan Allah untuk 
mewujudkan berbagai kemaslahatan dan menolak berbagai 
kemudaratan maka pastilah ia meyakini bahwa kemaslahatan 
itu sama sekali tidak boleh diabaikan dan kemudaratan itu sama 
sekali tidak boleh dideakati (dilakukan) meskipun tidak ada ijma, 
nash dan qiyas yang mendukungnya.(21)

(19) Al-Gazali, al-Mustashfa, vol.1, h. 286.
(20) Al-Amidi, al-Ihkām fi Uṣul al-Ahkām, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi vol.3 h. 296.
(21) Al-Izz bin Abdu al-Salam. .t.th. Qawāid al-Ahkām fi Mashālih al-Anām. Beirut: Dar 

al-Kutub al-Ilmiyyah. Vol.2, h.160.
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Imam al-Syatibi yang sangat populer sebagai bapak Maqāṣid dalam 
studi Maqāṣid karena hanya dialah yang mengumpulkan bahasan 
Maqāṣid dari keterserakan dan memberi ruang khusus bagi konsep 
Maqāṣid dalam buku monumentalnya al-Muwafaqat juga mengulangi 
tradisi pendahulunya dalam soal tidak memberi definisi yang jelas bagi 
substansi Maqāṣid. Ia mengatakan, “hukum-hukum agama semuanya 
bermuara pada perwujudan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari 
manusia. Dan tujuan-tujuan itu tidak lepas dari tiga jenis. Pertama, 
Maqāṣid al-Daruriyyah; kedua Maqāṣid al-Hajiyyah, dan yang ketiga 
Maqāṣid al-Tahsiniyyah.(22) Dalam pernyataan al-Syatibi di atas tidak 
menggambarkan sebuah definisi namun ia hanya memberi informasi 
tentang jenis-jenis Maqāṣid.

Yusuf al-Alim salah seorang penulis kontemporer mengadopsi tradisi 
ulama ushul klasik, ia juga memberi definisi Maqāṣid dengan maslahah, 
ia mengatakan “Maqāṣid adalah kemaslahatan (masalih) yang diperoleh 
atau dicapai oleh hamba-hamba Allah di dunia dan di akhirat baik 
kemaslahatan itu dicapai melalui perwujudan kemanfaatan-kemanfaatan 
atau dengan melalui pencegahan kemudaratan-kemudaratan.(23)

Berdasarkan fenomena di atas, dan karena ulama ushul klasik tidak 
menghadirkan definisi yang jelas bagi Maqāṣid maka beberapa penulis 
kontemporer telah melakukan usaha determinasi Maqāṣid dengan 
definisi yang teliti. Sepanjang pengetahuan dan penelitian penulis, 
penulis kontemporer yang pertama memulai mengemukakan definisi 
yang dimaksud adalah Imam Muhammad Ibnu ‘Asyur seorang ulama 
berkebangsaan Tunis. Definisi Maqāṣid yang diajukannya adalah sebagai 
berikut: “Maqāṣid Ammah (tujuan umum) adalah makna-makna dan 
hikmah-hikmah yang dikehendaki oleh agama (syara‘) di semua bidang 
dan lapangan atau di dalam mayoritas lapangan hukum Islam, sehingga 

(22) Lihat al-Syātibi, al-Muwāfaqāt, Beirut: Dār al-Ma ‘rifah, vol.2, h.8.
(23) Lihat Yusuf al-‘Ālim, Al-Maqāsid al-‘Ammah li al-Syarīah. Kairo: Dar al-hadis. h.79.
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hikmah-hikmah yang dimaksud tidak hanya nampak di bidang tertentu 
hukum Islam”.(24)

Setelah Ibnu ‘Asyur mengemukakan substansi Maqāṣid ‘ammah, ia 
kemudian memperkenalkan Maqāṣid khassah (tujuan khusus) dengan 
mengemukakan definisinya sebagai berikut; “Maqāṣid khassah adalah 
“tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dimaksud dengan 
sendirinya dan diri manusia senantiasa berusaha untuk mewujudkannya.

Tujuan khusus yang ingin dicapai pada bidang muamalah misalnya 
adalah cara-cara tertentu yang dinginkan oleh Syari untuk mewujudkan 
tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat atau untuk memelihara 
kemaslahatan mereka pada tindakan-tindakan khusus mereka. Termasuk 
dalam kategori ini adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam setiap 
transaksi (tasharrufāt) yang dilakukan oleh manusia seperti tujuan 
“dokumentasi” dalam setiap transaksi penggadaian, tujuan memantapkan 
tegaknya tatanan keluarga dalam akad nikah, dan tujuan pencegahan 
terjadinya kemudaratan dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan 
perceraian (talak).(25)

Apa yang dikemukakan Ibnu ‘Asyur juga bukan sepenuhnya definisi 
untuk Maqāṣid tetapi tidak lebih dari pemetaan Maqāṣid, dan itu nampak 
jelas dari redaksi yang dia gunakan.

Setelah Ibnu ‘Asyur, ‘Alāl al-Fāsi seorang pemikir kontemporer yang 
berbangsa Maroko turut meramaikan wacana Maqāṣid al-Syarīah dan 
memberi definisi Maqāṣid sebagai “Tujuan (gayah) syariah dan rahasia-
rahasia (asrar) yang ditetapkan oleh agama pada setiap hukum yang 
telah ditetapkannya.

Tampaknya al-Fasi tidak mengemukakan sesuatu yang baru dari 
definisi Ibnu ‘Asyur. Karena gayah yang disebutkannnya sesungguhnya 
merujuk ke Maqāṣid ‘ammah yang dimaksud oleh ‘Asyur, sedangkan asrar 

(24) Lihat Ibnu ‘Asyur, Maqāsid al-Syarīah al-Islamiyyah, Jordan: Dar al-Nafais, 2001, h.251.
(25) Ibid, h.451.
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yang dimaksud sesungguhnya merujuk kepada istilah Maqāṣid khassah 
(tujuan khusus) yang ada pada istilah ‘Asyur.

Setelah al-Fasi muncul Ahmad al-Raisuni. Dalam tesis masternya 
berjudul Konsep Maqāṣid perspektif al-Syatibi yang diajukaannya di Universiti 
Muhammad al-Khamis di Maroco. Ia mengemukakan definisi yang cukup 
singkat dan mudah dipahami. Ia mengatakan, “Maqāṣid al-Syarīah adalah 
tujuan-tujuan (gāyāt) yang ingin dicapai diwujudkan dari penetapan 
hukum-hukum Syariah demi terwujudnya kemaslahatan manusia”.(26)

Penulis kontemporer lain yang turut memberi definisi tentang 
Maqāṣid al-Syarīah adalah Nuruddin al-Khadami. Dalam disertasinya 
yang berjudul al-Ijtihad al-Maqāṣidi: Dawaabituhu wa Maalimuhu, ia 
mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Maqāṣid al-Syarīah adalah 
makna-makna yang diperhatikan (ditangkap) pada pelaksanaan hukum 
Islam dan terwujud setelah pelaksanaan hukum Islam baik makna-makna 
itu berupa hikmah-hikmah khusus maupun kemaslahatan universal 
(umum) yang kesemuanya bermuara pada satu tujuan utama yakni 
pengakuan pengabdian kepada Allah dan terciptanya kemaslahatan 
manusia di dunia dan akhirat.(27)

Perbedaan antara kedua definisi yang diajukan oleh Raisuni dan 
al-Khadami adalah definisi al-Raisuni memberi kesan bahwa hukum-
hukum syara‘ tidak dimaksudkan dengan sendirinya, tapi ada tujuan lain 
dari pemberlakuan hukum itu. Sementara definisi al-Khadami memberi 
indikasi bahwa makna atau tujuan boleh saja terjadi pada penerapan 
hukum-hukum syara‘ itu sendiri.

Setelah mengemukakan definisi-definisi Maqāṣid al-Syarīah yang 
diajukan para ulama, baik dari kalangan klasik maupun kontemporer, 
penulis akan mengemukakan definisi yang dianggap komprehensif 
yakni mengadopsi definisi al-Raisuni dengan menambah kalimat 
“dan mewujudkan perhambaan kepada Allah“ setelah kalimat “demi 

(26) Al-Raisūni, Naẓariyyat al-Maqāsid ‘Inda al-Syātibi. Amerika: IIIT, 1992, h.19.
(27) Al-Khādimi.1998Al-Ijtihād al-Maqāshidi (Kitab al-Ummah edisi: 65-66), Vol. 1, Qatar: 

Wizārat al-Awqāf, 1998, h.52-53.
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terwujudnya kemaslahatan bagi manusia” yang ada pada definisi al-
Raisuni. Dengan demikian, maka Maqāṣid al-Syarīah menjadi “Maqāṣid 
al-Syarīah adalah tujuan-tujuan (gāyāt) yang ingin dicapai diwujudkan 
dari penetapan hukum-hukum Syariah demi terwujudnya kemaslahatan 
manusia dan terwujudnya perhambaan manusia kepada Allah”.

Dengan demikian, maka definisi Maqāṣid memiliki tiga unsur 
utama yakni; tujuan (gāyāt), mewujudkan kemaslahatan manusia, dan 
mewujudkan (terciptanya) perhambaan manusia kepada Allah. Yang 
dimaksudkan dengan tujuan dalam definisi yang dimaksud adalah segala 
yang ingin dicapai atau diwujudkan melalui pemberlakuan hukum-
hukum Islam (syara‘) baik secara global maupun secara terperinci. 
Kemudian yang dimaksud dengan tujuan mencakup semua jenis atau 
bentuk tujuan yang meliputi tujuan umum (Maqāṣid ‘Ammah), tujuan 
khusus (Maqāṣid Khassah) dan tujuan khusus (Maqāṣid Juziyyah).

Maqāṣid ‘Ammah ialah tujuan-tujuan yang diperhatikan oleh agama 
dan ingin diwujudkannya pada semua bidang hukum Islam atau pada 
kebanyakan hukum-hukum Islam, seperti tujuan kemakmuran dunia, 
tujuan pemeliharaan tatanan kehidupan di dunia, penegakan keadilan, 
stabilitas, reformasi (upaya perbaikan) di bumi dan persamaan hak antara 
sesama manusia.

Maqāṣid Khaṣah adalah tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan pada 
bidang tertentu dari hukum-hukum Islam atau sebagian kecil bidang-
bidang syariah yang sejenis. Seperti tujuan-tujuan yang ingin dicapai 
pada bidang muamalah (transaksi-transaksi keuangan), bidang keluarga, 
peradilan dan persaksian.

Maqāṣid al-Juziyyah adalah tujuan-tujuan yang ingin dibumikan oleh 
Syariah pada setiap jenis hukum Islam yang diimplementasikan ke dalam 
hukum wajib, mandub, haram, makruh, mubah, sebab, syarat dan māni‘.

Pernyataan “demi terwujudnya kemaslahatan manusia” yang ada 
dalam definisi mengindikasikan sebuah makna bahwa kemaslahatan 
manusia baik kemaslahatan duniawi maupun kemaslahatan ukhrawi 
merupakan terminal akhir dari semua mata rantai jenis-jenis Maqāṣid 
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al-Syarīah dan itulah yang dimaksud oleh para ulama Maqāṣid ketika 
mereka mengatakan bahwa maslahah merupakan tujuan paling tinggi 
dari semua jenis-jenis Maqāṣid.(28)

Pernyataan “dan terwujudnya pengabdian manusia secara sempurna 
kepada Allah” merupakan penegasan bahwa Maqāṣid-al-Syarīah yang 
bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia sesungguhnya tidak 
lebih dari sekadar sarana untuk meraih tujuan tartinggi nan mulia yakni 
bahwa segala tatanan dan sistem hukum Islam dimaksudkan agar seorang 
hamba menjadi pengabdi kepada Allah baik berdasarkan ikhtiarnya 
maupun dalam keadaan terpaksa dan tujuan inilah yang ditegaskan oleh 
al-Quran dalam QS al-Zāriyāt : 56(29)

C. Terma-terma yang Berkaitan dengan Terma Maqāṣid
Ulama klasik yang telah menorehkan tulisan-tulisan tentang 

epistemologi hukum Islam mengekspresikan substansi Maqāṣid al-
Syarīah dengan menggunakan terma-terma yang bervariasi. Terma-terma 
yang mereka gunakan berbeda-beda tingkat kekuatan indikasinya ke 
substansi Maqāṣid. Terma-terma yang dimaksud seperti di bawah ini.

1. Terma “Hikmah”
Ulama ushul dan para fuqaha seringkali menggunakan kata hikmah 

untuk mengindikasi makna Maqāṣid. Berdasarkan pada penelusuran 
istilah-istilah yang digunakan oleh ulama yang dimaksud ternyata kata 
“hikmah” yang digunakannya memiliki dua arti yang berbeda tapi saling 
berkaitan. Dua arti yang dimaksud adalah kata hikmah berarti substansi 
yang dimaksudkan atau ingin dicapai dari penetapan sebuah hukum 
tertentu. Substansi yang dimaksud adalah kemaslahatan yang ingin 
diwujudkan atau disempurnakan melalui penetapan sebuah hukum 
atau kemafsadatan yang ingin dicegah atau diminimalisasi terjadinya 

(28) Lihat Ṭāhā Jābir al-‘Ulwāni, Maqāsid al-Syarīah, Beirut: Dar al-Hadi, h. 138.
(29) Lihat Muhammad Abdul ‘Āṭi, al-Maqāsid al-Syar‘iyyah wa Aṡaruhū fi al-Fiqh al-Islāmy, 

h.249.
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melalui penetapan-penetapan hukum-hukum tertentu. Contoh kasus 
adalah bolehnya seseorang berbuka puasa dan mengqasar salat. Atau 
kewajiban hukum qisas untuk memelihara jiwa serta kewajiban had 
bagi peminum khamar. Semuanya merupakan kemaslahatan baik dalam 
konteks kemudahan maupun dalam bentuk larangan. 

Arti yang kedua kata hikmah adalah alasan logis yang melatar 
belakangi penetapan hukum tertentu, seperti alasan terjadinya masyaqqah 
(kesukaran) yang melatarbelakangi atau menghendaki adanya hukum-
hukum bagi safar (perjalanan) dan alasan akan terjadinya percampuran 
keturunan yang menghendaki adanya penetapan hukum zina dan 
seterusnya.(30)

Perlu dikemukakan bahwa bagi sebagian uṣūliyyūn, kata hikmah pada 
prinsipnya berarti (arti primer) kemaslahatan yang merupakan target dan 
tujuan hukum Islam itu sendiri, dengan demikian bila diartikan sebagai 
alasan logis yang melatar belakangi terjadinya penetapan hukum tertentu 
maka arti itu adalah arti sekunder.(31)

2. Terma “Makna”
Terma makna (arti/alasan) seringkali digunakan oleh ulama klasik 

untuk menunjukkan arti “tujuan” dan “kemaslahatan” yang dikandung 
hukum-hukum syariat, terutama sekali kalangan fuqaha. Dengan 
demikian, ketika mereka mengatakan, hukum ini ditetapkan untuk 
makna ini maksudnya untuk kepentingan tujuan dan kemaslahatan ini. 

3. Terma “‘Illat”
Terma illat memiliki kaitan yang sangat erat dengan terma Maqāṣid 

sebagaimana yang akan penulis jelaskan pada pembahasan ta’lil (proses 
rasionalisasi hukum Islam). Illat merupakan kunci utama bagi ilmu Maqāṣid 
bahkan menjadi arus perdana yang menjadi perputaran hukum Islam dan 

(30) Muhammad Sya’labi, Ta‘līl al-Ahkām, Beirut: Dar al-Nahḍah al-‘Arabiyyah, 1981, h.136, 
Lihat pula Yusuf Ahmad al-Badawi, Maqāsid al-Syarīah ‘Inda Ibni Taimiyah, h. 56.

(31) Ibid.
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sebagai jendela yang digunakan oleh hukum Islam untuk meneropong 
segala perkembangan realitas yang menjadi objek hukum Islam.

Imam al-Ghazali mendefinisikan illat sebagai suatu sifat yang 
mempengaruhi terjadinya hukum bukan karena dirinya sendiri tapi karena 
Allah menjadikannya memiliki pengaruh.(32) Ia juga mendefinisikannya 
sebagai sesuatu hal yang mendorong Allah untuk menetapkan hukum 
tertentu.(33)

4. Terma “al-Munāsabah”
Ibnu al-Hajib mendefinisikan al-munāsabah sebagai “suatu sifat yang 

jelas dan terukur dan secara logis bila hukum ditetapkan berdasarkan 
adanya sifat itu akan terwujud tujuan agama yakni terwujudnya 
kemaslahatan dan terhindarkannya kemafsadatan”.(34) Maka dengan 
demikian al-munasabah artinya kesesuaian antara hukum dengan sifat 
sehingga bila hukum dibangun atas sifat itu maka boleh dipastikan akan 
terwujud kemaslahatan atau akan terhindar kemafsadatan.

Di samping itu, keterkaitan yang sangat erat antara al-munāsabah 
dengan Maqāṣid tampak dengan jelas ketika perbincangan mengenai 
al-munāsabah dalam literatur-literatur ushul fiqh klasik menjadi pintu 
akses utama untuk memasuki pembahasan Maqāṣid al-Syarīah.

Dalam konteks ini, Najmuddin al-Tufi mengatakan, terjadi perbedaan 
di kalangan ulama mengenai hakikat al-munāsib dan memperluas 
perbincangan tentangnya termasuk tugas penting karena al-munasabah 
itu merupakan poros utama hukum-hukum syariah.(35) Ia juga mengatakan, 
pembahasan al-munāsabah dan pembahasan maslahah mursalah adalah 
satu sebab maslahah adalah kandungan al-munāsabah dan al-munāsabah 
mengandung kemaslahatan.(36)

(32) Al-Gazali, Syifā al-Galīl, Bagdad: Maktabah al-Irsyād, 1971, h. 569.
(33) Al-Gazali, al-Mustashfā, h. 335.
(34) Ibn al-Hājib. Mukhtashar Ibn al-Hājib bi Syarhil Ījiy, vol. 2, h. 239.
(35) Al-Ṭūfi, Syarh Mukhtashar al-Rauḍah, vol.3, h. 382.
(36) Ibid, vol. 3, h. 385.
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5. Terma “Maslahah”
Maslahah secara etimologi berarti kebaikan, dan al-maslahah bentuk 

singular dari kata al-masālih yang berbentuk plural. Kata al-maslahah 
sama dengan kata al-manfa’ah dari segi makna dan sighat (bentuk kata). 
Kata maslahah berarti perbuatan yang mengandung kebaikan atau 
manfaat. Dengan demikian, arti ini termasuk kategori menyebut “akibat” 
tapi yang dimaksud adalah sebabnya.(37)

Secara terminologi, imam al-Ghazali mengatakan “Maslahah itu 
pada dasarnya (yang dipahami kebanyakan orang) adalah mewujudkan 
kemashalahatan dan menolak (mencegah) kemudaratan. Namun 
bukan ini yang kita maksud dari kata maslahah. Sebab mewujudkan 
kemaslahatan dan menolak kemudaratan adalah tujuan-tujuan yang ingin 
dicapai oleh manusia, dan kebaikan manusia terdapat pada pemenuhan 
tujuan-tujuan mereka. Yang kita maksudkan dari mashalah itu adalah 
memelihara atau melindungi tujuan-tujuan Allah (syara‘). Tujuan–tujuan 
syara‘ itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, maka 
semua yang mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang dimaksud maka itu 
termasuk dalam kategori maslahah dan semua yang bisa menghilangkan 
tujuan-tujuan itu maka bisa dikategorikan sebagai mafsadah.(38)

Definisi al-Ghazali di atas memberi indikasi yang tegas bahwa 
Maqāṣid dan maslahah dua terma yang memiliki arti yang sama, karena 
bagi al-Ghazali maslahah itu adalah segala sesuatu yang bisa memelihara 
Maqāṣid al-Syarīah dan bisa menolak kemafsadatan darinya (Maqāṣid).

Pada pembahasan-pembahasan berikut, kita akan melihat hubungan 
dan keterkaitan yang sangat kuat antara kemaslahatan dan Maqāṣid al-
Syarīah.

(37) Ibnu Manẓur, Lisān al-Arab, entry (shalaha), lihat pula Husain Hāmid Hassān, 
Naẓariyyat al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islāmi, Kairo: Maktabah al-Mutanabbi, 1981, h. 
4.

(38) Al-Gazali, al-Mustaṣfā, h.174.
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BAB II

SEJARAH IJTIHAD MAQĀṢIDI

A. Ijtihad Maqāṣidi Perspektif Nabi 

Salah satu pemahaman dasar dan penting yang harus diyakini 
sejak awal ketika memperbincangkan tema Maqāṣid al-Syarīah 
adalah bahwa substansi Maqāṣid al-Syarīah sudah muncul seiring 

dengan kemunculan hukum-hukum syariah yang merupakan tugas 
utama Nabi untuk disampaikan. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa 
tidak satupun hukum syariah yang disampaikan oleh Nabi kecuali ia 
mengandung tujuan dan tidak satu pun hukum agama (syara‘) yang tidak 
diketahui tujuannya oleh Nabi.(39) 

Berdasarkan prinsip ini, maka Maqāṣid al-Syarīah telah menjadi salah 
satu dasar utama yang melahirkan semua tindakan-tindakan Nabi dan 
pada semua kasus yang memerlukan jawaban hukum atau solusi fiqh. 
Para sahabat Nabi-tentunya-telah menjadikan sikap dan respon Nabi 
seperti ini sebagai sebuah keteladanan yang harus mereka contoh dalam 
hal memahami teks-teks agama dan membumikannya pada kasus-kasus 
yang mereka hadapi dalam perkembangan umat selanjutnya. Kesimpulan 
ini bisa dijelaskan dan dikemukakan pada poin-poin berikut;
1. Realitas sunnah menegaskan Maqāṣid al-Syarīah sebagaimana halnya 

al-Quran menetapkan dan menegaskannya. Setiap tujuan hukum 

(39) Pada pembahasan berikutnya ini disebut dengan istilah “Taqṣīd al-Nuṣūṣ”.
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yang ditetapkan dalam al-Quran maka ditemukan sunnah juga 
menetapkannya. Dengan demikian, ketika substansi al-daruriyyat 
al-khams (memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, 
memelihara keturunan, dan memelihara harta) ditemukan dalam 
al-Quran, maka sunnah didapati menjelaskan al-daruriyyat al-khams 
dengan terperinci, dan begitulah seterusnya. 

 Tulisan ini tidak digiring untuk menjelaskan bahwa sunnah Nabi 
menetapkan perincian-perincian Maqāṣid al-Syarīah, namun ia akan 
diarahkan lebih pada fenomena ijtihad dan kasus-kasus Nabi yang 
menjelaskan atau menegaskan Maqāṣid al-Syarīah sebagai rujukan 
dalam memahami dan beristinbat hukum. Atau untuk menjelaskan 
mekanisme yang diikuti oleh Nabi dalam mengarahkan kehidupan 
Islam waktu itu dengan merujuk kepada Maqāṣid al-Syarīah yang 
harus diwujudkan pada kasus-kasus yang beliau hadapi.

2. Salah satu rujukan umum bagi mekanisme legalitas Maqāṣid al-
Syarīah adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah “Nabi setiap 
kali diberi dua pilihan, ia selalu memilih perkara yang lebih mudah 
dari dua pilihan, selama pilihan yang mengandung kemudahan tidak 
mengandung dosa, kalau ia dosa maka ia adalah orang yang paling 
menjauhkan diri darinya”.(40)

Bisa dipahami dari hadis di atas bahwa Nabi memilih paradigma 
yang selalu mengutamakan keringanan dan kemudahan di setiap 
kebijakan-kebijakannya selama kebijakan itu tidak merupakan dosa. 
Di antara contoh kasus yang bisa dikemukakan adalah bahwa Nabi 
lebih memilih menerima Jizyah dari orang-orang pembangkang 
daripada memerangi mereka, karena bagi Nabi jizyah lebih mudah 
daripada perang itu sendiri. Dan yang kedua ia selalu memilihkan 
umatnya yang lebih ringan dalam masalah ibadah sebagai 
manifestasi dari rasa kasihannya terhadap mereka dan tidak teganya 

(40) HR al-Bukhari, kitab al-Manāqib, bab: Ṣifat al-Nabiy, nomor hadis: 3367.
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mempersusah umatnya yang pada akhirnya bisa membawa mereka 
untuk meninggalkan seluruh ibadah.(41)

Keberpihakan atau perhatian Nabi terhadap pentingnya Maqāṣid al-
Syarīah dalam hal mengajarkan hukum-hukum syara‘ bisa kita lihat 
lebih jelas pada salah satu responnya pada kasus manasik haji pada 
haji wada’ (haji perpisahan yang terakhir dilakukan oleh Nabi). Waktu 
itu Nabi sengaja berdiri untuk menerima pertanyaan-pertanyaan 
sahabatnya, tiba-tiba datang seorang dan bertanya, Ya Rasulullah, saya 
tidak rasa saya sudah mencukur sebelum saya menyembelih binatang. 
Nabi menjawab, “Silakan anda menyembelih sekarang dan tidak ada 
masalah”. Setelah itu datang lagi seorang yang bertanya, ya Rasulullah, 
saya tidak rasa saya sudah menyembelih sebelum saya melempar. 
Rasulullah menjawab “Silakan anda melempar tidak ada masalah”. 
Abdullah bin ‘Amr-perawi hadis ini mengatakan bahwa tidak ada 
perkara waktu itu yang ditanyakan baik itu perkara dimajukan atau 
ditunda kecuali Nabi menjawabnya dengan “Silakan anda lakukan 
tidak ada masalah (If ‘al wa lā haraja).(42)

Pada saat para sahabatnya menunggu-nunggu jawabannya, Nabi 
menegaskan terapan satu jenis Maqāṣid al-Syarīah yakni meniadakan 
kesusahan (al-haraj) dari kondisi umat dalam masalah haji dan 
selainnya karena penggunaaan kata “haraj” oleh Nabi bersifat umum, 
sebab penggunaan kata nakirah dalam konteks penafian (nafy) maka 
itu mengindikasikan makna keumuman.

3. Kisah Bani Quraidzah yang sangat populer di kalangan pengkaji 
syariah merupakan salah satu dalil atau hujah yang jelas betapa 
Nabi mempertimbangkan tujuan hukum (maqsid) atau substansi 
(al-makna) sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dalam proses 
memahami dan menerapkan teks-teks hukum. Dalam kisah ini 
Nabi membenarkan dan mengakui perilaku kelompok sahabat yang 
mengamalkan maksud dan tujuan hadis dan tidak mengamalkan 

(41) Lihat al-Khādimi, al-Ijtihād al-Maqāṣidi, vol.1, h.184. 
(42) HR al-Bukhari, kitab: al-‘Ilm, bab: al-Futyā, nomor hadis: 83.
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formalitas hadis tapi mereka memilih untuk mentakwil hadis itu 
dengan cara mempertimbangkan maksud dan tujuan dari perintah 
keharusan menunaikan salat ashar di Bani Quraizah yakni berjalan 
cepat dan tidak berjalan lambat.(43)

4. Fenomena lain yang cukup jelas yang bisa menjelaskan perhatian 
Nabi terhadap pentingnya tujuan hukum (Maqāṣid) adalah 
pernyataannya yang menyebutkan alasan hukum (illat) pada sebagian 
sunnah qauliyyah. Pernyataan Nabi tentang illat dalam beberapa 
hadisnya merupakan indikasi kuat bagi afirmasinya terhadap tujuan 
hukum (Maqāṣid) yakni perwujudan kemaslahatan bagi manusia 
dan penegasian terhadap kemafsadatan-kemafsadatan yang bisa 
merugikan manusia. Di antara contoh kasus hadis-hadis Nabi yang 
mengandung pernyataan illat sebagai berikut:
a) Larangan Nabi kepada sahabat-sahabatnya di Madinah untuk 

menyimpan daging kurban setelah tiga hari. Nabi menjelaskan 
illat (alasan) hukum larangan itu. Maksud larangan itu adalah 
untuk memenuhi keperluan (makan) orang badwi yang datang 
ke Madinah. Tidak lama kemudian larangan itu dicabut oleh 
Nabi setelah melihat keperluan orang badwi itu sudah tidak 
terjadi lagi. Tujuan penyimpanan daging-daging kurban waktu 
itu adalah untuk melindungi dan menjaga keawetannya dari 
kerusakan dan memanfaatkannya saat diperlukan.(44) 

b) Termasuk dalam kategori ini ialah hadis Nabi yang berbunyi “إنما 
 yang artinya sesungguhnya kewajiban (45)”جعل الاستئذان من أجل البصر
meminta izin (masuk rumah orang lain) dari pemilik rumah 
disebabkan agar penglihatan pengunjung tidak melihat hal-hal 
haram. Dengan demikian, minta izin adalah sebuah kewajiban 
yang harus dilakukan ketika ingin masuk rumah orang lain. Dan 
alasan kewajiban itu disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya tadi 

(43) HR al-Bukhari, kitab: al-Magāzi, bab Marja‘ al-Nabiy min al-Ahzāb, nomor hadis: 3893.
(44) HR Muslim, kitab: al-AḌāhi, bab: al-Nahyu ‘an Akli Luhūm al-Aḍāhi, nomor hadis: 1971.
(45) HR al-Bukhari, kitab: al-Isti’żān, bab: al-Isti’żān min Ajli al-Baṣar, nomor hadis: 5887.
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yakni untuk menjaga atau melindungi penglihatan dari melihat 
aurat yang diharamkan oleh agama untuk melihatnya.

 Dari hadis di atas bisa dipahami bahwa ketika Nabi menyebutkan 
alasan yang mendasari sebuah penetapan hukum (illat) maka hal 
itu menjadi indikasi kuat bagi perhatian sunnah terhadap apa 
yang disebut rasionalisasi hukum. Rasionalisasi hukum artinya 
sebuah media perubahan atau perkembangan hukum.

B. Ijtihad Maqāṣidi Perspektif Sahabat 
Para sahabat diasumsikan sebagai komunitas pertama yang mewarisi 

pemahaman dan aplikasi yang benar dan tepat terhadap ajaran-ajaran 
Islam. Alasan yang sangat mendasar adalah karena merekalah yang sering 
menemani Nabi dalam setiap hal yang berkaitan dengan dakwah dan 
perjuangan Islam. Kalau demikian halnya, maka sudah bisa dipastikan 
bahwa mereka jugalah yang pertama menerima tradisi atau metode 
ijtihad yang bernuansa Maqāṣid dan maslahah yang telah dikristalkan 
oleh Nabi.

Dalam wacana ijtihad, para sahabat Nabi menempuh jalan seperti 
jalan yang telah ditempuh oleh Nabi. Mereka misalnya melakukan 
rasionaliasi hukum dengan cara menjelaskan faktor-faktor atau penyebab 
kenapa sebuah hukum ditetapkan. Mereka melakukan itu tanpa ada 
pelanggaran sedikitpun. Sebab mereka meyakini bahwa Syariat Islam 
bukanlah sejumlah ajaran yang kaku yang hanya konsisten dengan 
merujuk pada teks yang kering tanpa rahasia dan makna-makna.

Merujuk pada tradisi dan realitas ijtihad para sahabat Nabi, ditemukan 
bahwa jenis kontekstualisasi yang dilakukan oleh mereka sangat berfariasi, 
misalnya sahabat kadang-kadang menjelaskan sebuah hukum dengan 
menjelaskan alasan hukumnya berdasarkan keterangan langsung dari al-
Quran dan hadis Nabi. Kadang-kadang pula mereka menghadapi hukum-
hukum syariat yang tidak dijelaskan alasan hukumnya dan merekalah 
yang kemudian berusaha mencari illat itu tentu melalui penelitian yang 
sungguh-sungguh dan kemudian menetapkannya. 
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Kadang pula mereka menetapkan hukum-hukum mereka sendiri 
merasa bahwa hukum-hukum yang mereka tetapkan melanggar hukum-
hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Namun karena 
pandangan mereka yang tajam, mereka kemudian menemukan bahwa 
hukum-hukum Allah adalah termasuk jenis hukum yang fleksibel 
(Mu’allal) dan bisa berubah karena perubahan alasan hukumnya dan 
menurut hasil penelitian mereka illat hukum itu sudah tidak ada, maka 
dengan demikian hukumnya pun sudah tidak berlaku. Dan tidak jarang 
pula mereka melarang orang-orang untuk melakukan hal-hal yang 
dibolehkan oleh syariat sebagai bagian dari hukuman yang mereka 
berlakukan atau agar orang tidak mengeksploitasi kebolehan itu untuk 
melakukan hal-hal yang haram.(46)

Dapat dikatakan bahwa fenomena ijtihad yang menggunakan 
Maqāṣid al-Syarīah oleh para sahabat Nabi lebih jelas dari zaman Nabi, hal 
itu terjadi karena faktor-faktor tertentu, termasuk di antaranya; psikologi 
zaman dan lingkungan yang mereka hidupi dan hadapi yang spesifik; 
keperluan akan kontekstualisasi ijtihad saat itu lebih terasa dan lebih 
mendesak dibandingkan dengan zaman Nabi sebelumnya. Keperluan 
itu diakibatkan oleh perluasan penaklukan daerah-daerah baru yang 
sudah tentu antara satu dengan yang lain memiliki perbedaan tradisi dan 
kebiasaan; transformasi dan perubahan yang sudah menjadi sunnatullah, 
zaman sahabat bukanlah zaman rasul dari sisi kerumitan masalah yang 
dihadapi masyarakat dan komunitas Islam, dari segi tingkat dan kualitas 
pemahaman di dua komunitas yang berbeda, hal mana mendorong dan 
memaksa para sahabat untuk menemukan hukum-hukum yang sesuai 
dengan realitas komunitasnya.

Para sahabat Nabi dalam melakukan aktivitas-aktivitas ijtihadnya, 
membangun bangunan ijtihad di atas dasar-dasar yang beragam, mereka 
mengemas ijtihadnya dengan mengkombinasikan antara kekuatan 
nash (naql) dan kekuatan akal, kemasan ijtihad yang dibungkus dengan 
mengindahkan faktor atau unsur makna-makna kebahasaan dan unsur 

(46) Muhammad Sya’labi, Ta’līl al-Ahkām, h. 35.



Ijtihad Maqāsidi: Pendekatan Esensial Hukum Islam        33.

spirit/substansi dan hikmahnya, jenis ijtihad yang bercorak ganda; 
menggali hukum-hukum secara langsung dari nash-nash dan dengan cara 
melakukan analogi masalah-masalah baru dengan masalah yang sudah 
jelas hukumnya dalam nash (qiyas), menetapkan hukum-hukum syariat 
berdasarkan prinsip-prinsip hukum dengan mengacu kepada Maqāṣid 
al-Syarīah dan kemaslahatan umum, melakukan upaya-upaya serius agar 
bisa menghilangkan kesan kontradiksi yang terjadi antara nash-nash dan 
dalil-dalil syara‘ dan melakukan usaha tarjih antara tujuan-tujuan syariat 
dan tingkatan-tingkatannya.

Informasi semacam ini bisa ditemukan penegasannya pada 
pernyataan Imam Ahmad. Ia mengatakan, “Tidak satu pun masalah 
melainkan sahabat Nabi telah membicarakannya atau telah menyebut 
masalah yang sama dengannya. Mayoritas masalah yang telah ditetapkan 
hukumnya oleh para sahabat rujukannya adalah nash, namun mereka 
juga tidak jarang berijtihad berdasarkan pendapat mereka termasuk 
ijtihad mereka berdasarkan qiyas yang benar”.(47) 

Dengan demikian, maka hal yang bisa dikemukakan di sini adalah 
bahwa terbukti dengan merujuk kepada beberapa keterangan di atas, 
perhatian terhadap Maqāṣid al-Syarīah merupakan hal yang sangat 
penting bagi sahabat Nabi, merupakan rujukan yang asasi yang mereka 
gunakan ketika menghadapi masalah-masalah baru dan seolah-olah 
penetapan hukum menjadi tidak berdaya tanpa Maqāṣid itu sendiri.(48)

Apa yang telah dikemukakan sebelumnya menyangkut perhatian 
besar para sahabat terhadap Maqāṣid al-Syarīah, secara teori cukup kuat 
untuk melegitimasi dominasi Maqāṣid terhadap ijtihad-ijtihad mereka, 
namun berikut ini adalah upaya untuk membuktikan realitas-realitas 
konkrit ijtihad-ijtihad mereka yang berdasarkan Maqāṣid al-Syarīah.

Pertama, dalam buku al-Ishabah fi Tamyiz al-Sahabah disebutkan 
bahwa Umar bin Khattab mengasingkan Nashr bin Hajjaj ke Bashrah 

(47) Ibnu Taimiyah.1386. al-Fatāwi al-Kubrā, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, vol.1 h.491.
(48) Al-Khādimi, al-Ijtihad al-Maqāsidi, opcit. 91-92.
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karena khawatir perempuan-perempuan waktu itu akan tergoda karena 
kegantengannya. Kebijakan umar dalam kasus ini jelas menggambarkan 
betapa Umar sebagai salah seorang sahabat Nabi terpengaruh dengan 
Maqāṣid al-Syarīah yakni umar menginginkan terlindungnya kehormatan 
masyarakat Islam saat itu. Dengan demikian, kebijakan Umar ini jelas 
mengacu kepada salah satu Maqāṣid al-Syarīah yakni hifdzu al-nasl 
atau hifdzul al-a’rād (memelihara keturunan/kehormatan atau kesucian 
manusia).(49)

Kedua, pengumpulan al-Quran pada masa Abu Bakar dan penyatuan 
penulisan al-Quran pada masa Utsman, pada hal perbuatan ini tidak 
pernah dilakukan dan diperintahkan oleh Nabi.(50) Hal ini dilakukan 
karena mengacu kepada Maqāṣid al-Syarīah yakni memelihara atau 
menjaga al-Din (agama) yaitu memelihara undang-undang negara, 
sumber utama bagi kebaikan dunia dan sumber pertama bagi undang-
undang, pandangan dunia dan hukum. 

Ketiga, ketetapan qisas bagi kelompok (gerombolan) karena mereka 
membunuh satu orang(51). Artinya bilamana seseorang membunuh orang 
lain maka ketetapan hukumnya jelas dalam al-Quran dan sunnah, 
tapi masalahnya adalah ketika yang membunuh adalah sekelompok 
manusia atas satu orang. Apakah semuanya dibunuh atau hanya satu 
saja yang diqisas? Sahabat yang populer mendukung pembunuhan (qisas) 
kelompok karena sekongkol membunuh satu orang adalah Umar bin 
Khattab. Pernyataannya yang sangat masyhur dalam kasus ini adalah 

“Seandainya semua penduduk Shan’a’ (Yaman) sekongkol untuk 
membunuhnya (orang yang terbunuh di Shan’a), maka saya pun 
akan membunuh semuanya”.(52) 

(49) Lihat Ibnu Hajar al-‘Asqalāni.1992. al-Iṣābah fi Tamyiz al-Ṣahābah, Beirut: Dar al-Jil 
vol.6, h.485,.

(50) HR al-Bukhari, kitab: Faḍāil al-Qur’ān, bab: Jam‘ul Qur’ān, bab: no hadis: 4701.
(51) Ramaḍan al-Būṭi. 1992. Ḍawābit al-Maṣlahah fi al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah, Beirut: 

Muassasah al-Risālah, h.311.
(52) Imam al-Syāfie. 1393. al-Umm, vol.6, Beirut: Dar al-Ma ‘rifah, h. 22.
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Maqāṣid al-Syarīah yang akan tercapai dari ketetapan ini jelas yakni 
untuk melindungi jiwa-jiwa manusia dan menjarah para kriminal begitu 
pula untuk mencegah orang-orang dari melakukan tindakan kejahatan 
agar mereka tidak pernah berfikir untuk membunuh. Lagi pula ketetapan 
ini bertujuan untuk menutup jalan bagi pembunuh untuk melarikan 
diri dari hukuman qisas dengan alasan pembunuhan yang mereka 
lakukan adalah pembunuhan kolektif. Karena itu, kalau yang diqisas 
hanya satu orang maka orang akan mengeksploitasi itu untuk melakukan 
pembunuhan.

Keempat, kebijakan yang dikeluarkan Abu Bakar untuk menyerahkan 
khilafah kepada Umar bin Khattab, hal mana tidak pernah dilakukan oleh 
Nabi meskipun juga tidak pernah dilarang olehnya.(53) Alasan kebijakan 
itu adalah kekhawatirannya terhadap berulangnya peristiwa perpecahan 
umat Islam selepas kematian Nabi karena tidak ada penunjukan langsung 
mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin pasca kematian khalifah. 
Dengan kata lain, maslahat yang ingin dicapai di sini adalah terciptanya 
pemeliharaan kesatuan umat Islam agar musuh Islam tidak memiliki 
peluang atau celah untuk menghancurkan umat Islam. Dan ini tentunya 
merupakan salah satu bentuk Maqāṣid al-Syarīah meskipun tidak ada 
satupun nash khusus yang menyingungnya secara langsung.(54)

Kelima, sahabat Nabi memutuskan bahwa talak tiga yang diucapkan 
dalam satu lafadz sekaligus jatuh talak tiga bukan talak satu. Padahal pada 
zaman Nabi dan Abu Bakar bahkan dua tahun pertama pemerintahan 
Umar, talak yang demikian hanya jatuh talak satu.(55) Kebijakan ini 
dikeluarkan karena Sahabat Nabi menemukan bahwa masyarakat 
memiliki kecenderungan yang sangat kuat untuk meremehkan perkara 
talak tiga. Dengan demikian, maka kebijakan sahabat ini sesungguhnya 

(53) Surat pengalihan kekuasan dari Abu bakar ke Umar dapat dilihat pada al-Khaṭīb 
al-Syarbīni, Mugni al-Muhtāj Ilā ma’rifat alfāẓ al-Minhāj, vol.5, Beirut: Dar al-Kutub 
al-Ilmiyyah, 1994, h,422.

(54) Al-Būthi, Ḍawābit al-Maṣlahah, h. 309.
(55) HR Muslim, Kitab: al-Ṭalāk, Bab: Ṭalāk al-Ṡalāts, Nomor hadis: 1472.
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ingin mewujudkan suatu bentuk Maqāṣid al-Syarīah yakni agar 
masyarakat terhindar dari kecenderungan meremehkan talak tiga. Sebab 
harus dipahami bahwa hikmah dari pemberian hak talak sampai tiga kali 
adalah untuk menghilangkan kesempitan yang akan menimpa seorang 
suami yang hanya gara-gara kemarahannya ia kemudian menceraikan 
isterinya dengan talak tiga, namun setelah ia mengintrospeksi dirinya ia 
menyesal dan ingin kembali kepada isterinya. 

Di sinilah hikmahnya pemberian hak cerai diberi sebanyak tiga 
kali. Namun setelah Umar melihat kecenderungan masyarakat telah 
meremehkan talak dengan lafadz tiga kali sekaligus tanpa mengangsurnya, 
sebagai hukuman atas sikap itu, Umar tetap menjatuhkan talak tiga bagi 
talak yang dilafadzkan tiga kali dalam satu waktu agar mereka kembali 
kepada hukum awal yang normal yakni mereka akan menggunakan hak 
cerai sebanyak tiga kali dalam waktu yang berbeda-beda.(56)

Keenam, kasus bagian zakat orang yang dibujuk hatinya untuk 
tertarik ke dalam Islam dan memberi simpati kepada umat Islam yang 
dalam bahasa al-Quran disebut al-Muallafati Qulūbuhum. Berdasarkan 
keterangan al-Quran, kelompok ini berhak mendapat bagian zakat dan 
Nabi telah mengeksekusi ketentuan al-Quran dengan memberi beberapa 
orang dari kelompok ini. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, dua orang 
dari kelompok ini mendatangi Abu Bakar untuk meminta bahagiannya 
dan ia pun memberinya surat resmi yang berisi hak menerima zakat 
(tanah). 

Keduanya pun mendatangi Umar untuk mendapatkan justifikasi 
karena waktu itu Umar tidak ada di tempat. Namun setelah ketemu dengan 
Umar dan ia pun melihat isi surat itu, umar langsung mengambilnya dan 
meludahinya. Setelah itu Umar kemudian memberi penjelasan bahwa 
Nabi dulu memberi kalian bagian zakat (membujuk hati kalian) karena 
pada saat itu Islam dalam keadaan lemah tapi sekarang Islam sudah 
kuat sehingga tidak lagi memerlukan kekuatan dari kalian. Karena itulah 

(56) Muhammad Syalabi. Ta‘līl al-Ahkām, h.58, lihat pula al-Khādimi, al-Ijtihād al-Maqāsidi, 
vol.1, h. 96.



Ijtihad Maqāsidi: Pendekatan Esensial Hukum Islam        37.

kata Umar pergilah kalian mencari nafkah dengan sungguh-sungguh 
seperti halnya umat Islam yang lain. Bahkan umar mengatakan Islam 
itu adalah kebenaran dan sekarang terserah kalian anda mau lanjutkan 
keislamannya atau kembali ke agama kamu semula. 

Setelah itu keduanya mendatangi Abu Bakar dalam keadaan 
marah dan berkata-kata tidak baik, lalu Abu Bakar mendukung sikap 
Umar dan tidak memberi keduanya bahagian zakat. Setelah keduanya 
mendengarkan keputusan Abu Bakar yang tidak memberinya zakat, 
keduanya mengatakan, siapa sebenarnya yang Khalifah, anda atau Umar. 
Abu Bakar menjawab, Umar kalau ia mau.(57)

Kebijakan Umar yang didukung oleh Khalifah Abu Bakar dalam kasus 
ini boleh jadi memicu pertanyaan menarik yaitu apakah dengan kebijakan 
itu umar tidak layak dikatakan telah melanggar ketetapan Rasulullah? 
Menurut hemat penulis, perbuatan Umar tidak layak dikatakan sebagai 
sebuah pelanggaran. Sebab kita bisa menyatakan bahwa pada zaman Abu 
Bakar dan Umar tidak ada orang yang layak dikatakan Muallaf dengan 
demikian penerapan ayat itu tidak bisa dilakukan. Sama halnya dalam 
waktu tertentu kita tidak bisa menemukan orang yang layak dikatakan 
fakir atau miskin, dan dengan demikian ketika zakat tidak dikeluarkan 
tidak boleh dikatakan kita telah melanggar karena tidak mengeluarkan 
zakat.

Tampaknya Umar memahami suatu bentuk Maqāṣid al-Syarīah di sini 
yakni bahwa dalam kasus ini tujuan agama adalah untuk memperkuat 
posisi umat Islam dan memberi bagian zakat kepada muallaf waktu 
itu adalah merupakan bahagian dari sarana-sarana penguatan itu. Tapi 
setelah Islam menjadi agama yang kuat dan umat Islam sudah bertambah 
banyak, keadaannya menjadi terbalik. Dengan demikian bila masih 
memberi bagian kepada muallaf ketika umat Islam sudah menjadi kuat 

(57) Al-Jaṣṣās, Ahkām al-Qurān, vol. 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1993, h.182-183, lihat pula Ibn 
al-Hamām, Fath al-Qadīr, vol. 2, Beirut: Dar al-Fikri, h. 259.
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maka itu akan tidak mengukuhkan umat Islam tapi justeru itu adalah 
penghinaan terhadap umat Islam.(58)

Setelah kita menjelajah pada zaman sahabat, maka sudah bisa 
disimpulkan bahwa ternyata pada zaman ini kecenderungan menetapkan 
atau melakukan istinbat hukum berdasarkan Maqāṣid al-Syarīah telah 
menguat dan mengkristal. Kecenderungan ini sudah tentu merupakan 
tradisi yang mereka warisi dari Nabi. Maka kalau sekiranya Nabi memiliki 
kecenderungan kontekstualisasi hukum Islam perspektif Maqāṣid, maka 
sudah bisa dipastikan bahwa sahabatlah yang paling sukses memahami 
kontekstualisasi Nabi dan penerapannya.

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah untuk melihat 
lebih jauh perjalanan ijtihad berbasis Maqāṣid di zaman tabi‘in. Apakah 
kecenderungan semakin tegas dan jelas atau telah mengalami surut dari 
zaman sebelumnya.

C. Ijtihad Maqāṣidi Perspektif Tabi‘in 
Hal penting yang tampaknya harus dikemukakan lebih awal dalam sub 

ini adalah bahwa ada persamaan signifikan yang terdeteksi antara zaman 
sahabat dan tabi‘in dalam hal metode atau cara menetapkan hukum bagi 
berbagai persoalan yang muncul pada zamannya masing-masing termasuk 
di antara metode itu adalah metode istinbath dengan menggunakan 
piranti Maqāṣid al-Syarīah. Rahasia yang bisa menjelaskannya adalah 
karena zaman tabi‘in adalah zaman perpanjangan dari zaman sahabat 
terutama dalam kasus dan perihal ijtihad.
Para ulama tabiin telah mewarisi banyak hal dari sahabat; mereka telah 
mewarisi riwayat-riwayat sahabat, keputusan-keputusan perkara sahabat, 
fatwa-fatwa sahabat, dan ijtihad-ijtihad sahabat. Warisan ini tentunya 
telah membekali ulama tabi‘in dalam rangka menghadapi masalah baru 

(58) Muhammad Baltāji, Manhaj Umar fi al-Tasyri‘, Kairo: Maktabah al-Syabāb, 1998, h.171-
172.
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dengan sumber-sumber dan bahan ijtihad yang sangat kaya dari Nabi 
dan para sahabat.
Salah satu realitas yang sempat terekam dalam sejarah di zaman ini adalah 
terpencarnya ulama-ulama tabi‘in ke berbagai pelosok daerah. Mereka 
terpencar dengan membawa warisan-warisan sahabat yang tadi telah 
disebutkan. Berdasarkan sejarah hukum, sahabat Nabi yang paling banyak 
berpengaruh di zaman tabi‘in adalah Ibnu Masud, Zaid bin Tsabit, Ibnu 
Abbas, dan Ibnu Umar. Ilmu masyarakat di zaman ini rata-rata sumbernya 
dari ulama-ulama sahabat ini.(59)

Munculnya realitas baru seperti ini di zaman tabi‘in memicu 
perlunya pengembangan metode ijtihad untuk mengatasi dan memenuhi 
kebutuhan kontemporer saat itu yang mana keperluan yang sangat 
berbeda dengan keperluan sebelumnya. Realitas baru itu secara garis 
besar merupakan produk dari meluasnya daerah-daerah Islam yang 
kemudian menjadikan masyarakat muslim menjalin kontak dengan 
peradaban baru. Hal ini semua menghadirkan keperluan baru dan 
mendesak untuk mengembangkan metode-metode ijtihad yang sudah 
terbangun sebelumnya seperti pengembangan metode maslahah, 
Maqāṣid al-Syarīah, Istihsan, dan bentuk-bentuk penggunaan akal (al-
ra’yu) yang lain.

Untuk menggambarkan lebih lanjut kondisi nyata ijtihad fiqh pada 
masa tabi‘in, ada baiknya kita memberi ruang bagi salah seorang faqih 
besar tabi‘in yakni Ibrahim al-Nakha’i untuk mengillustrasikannya. Ia 
mengatakan sebagai berikut :

) إن أحكام الشرع معقوله المعنى مشتملة على مصالح راجعة إلى الأمة 

وإنها بنيت على أصول محكمة، وعلل ضابطة لتلك الأحكام فهمت من 

(59) Ibn al-Qayyim. I‘lām al-Muwaqqi‘īn, vol.1, Beirut: Dar al-Jil, h. 21.
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الحياة()6)) أمر  لينتظم بها  الأحكام لأجلها  والسنة، وشرعت  الكتاب 

Artinya: Hukum-hukum Islam adalah hukum yang bisa 
dipahami maksudnya (reasonable), mengandung kemaslahatan-
kemaslahatan umat, ia dibangun di atas prinsip-prinsip yang 
kuat dan alasan-alasan yang menjadi dasar hukum itu sendiri 
yang bisa dipahami dari sumber al-Quran dan sunnah. Hukum-
hukum Islam disyariatkan karena alasan-alasannya yang jelas 
agar perkara kehidupan menjadi teratur.

Oleh karena Ibrahim al-Nakha‘i menyadari kondisi syariat seperti 
yang ia gambarkan tadi maka ia melakukan upaya-upaya untuk 
mengideantifikasi illat-illat hukum, rahasia-rahasia hukum (hikam) dan 
kemaslahatan-kemaslahatan yang ada di balik setiap hukum, agar ia 
bisa mengembangkan hukum Islam berdasarkan adanya alasan atau 
rahasia hukum yang ia telah peroleh dari upaya penelitiannya. Sebab ia 
Menyadari bahwa hukum-hukum syariat memiliki tujuan-tujuan dan 
kemaslahatan-kemaslahatan yang kembali kepada kita. Dengan demikian, 
maka sekelompok ulama (fuqaha) memiliki fokus kajian untuk mencari 
illat-illat dan rahasia-rahasia hukum yang mendasari hukum itu sendiri.(61) 
Keterangan ini bisa didukung oleh informasi mengenai metodologi 
yang dianut oleh Ibrahim al-Nakha‘i dalam aktivitas ijtihadnya yakni 
metodologi yang tidak terpaku pada makna-makna zahir al-nash tapi ia 
meniscayakan pemahaman illat dan makna substansial yang bergerak 
di balik nash-nash itu.(62)

Kalau kita kembali melihat polarisasi dua aliran fiqh pada masa 
tabi‘in yakni aliran Hijaz dan Iraq, ditemukan sebuah fakta bahwa 
ternyata bangunan fiqh dua aliran itu sangat jelas terlihat pengembangan 
nalarisasinya (al-ra’yu) dan kontekstualisasi ijtihad (Maqāṣid). Dengan 
demikian, ketika terma al-ra’yu dimunculkan maka yang dimaksudkan 

(60) Al-Hajawi, al-Fikr al-Sāmī fi Tārikh al-Fiqh al-Islāmi vol.1, Magrib-Madinah: Dar al-
Maktabah al-Ilmiyyah, 1977, h. h. 318,

(61) Nurdin al-Khādimi. Al-Ijtihād al-Maqāṣidi, vol.1, h.103-104.
(62) Ibid.
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dalam tradisi fiqh Hijaz adalah pendekatan maslahah sedangkan dalam 
tradisi fiqh Iraq adalah al-qiyas.(63)

Ketergantungan atau hubungan erat antara kiblat fiqh Hijaz dengan 
pendekatan maslahah dan Maqāṣid al-Syarīah mungkin boleh dijelaskan 
dengan realitas bahwa kiblat Hijaz sangat dipengaruhi atau ditempa oleh 
produk –produk ijtihad Umar dan ini sekaligus membuktikan betapa 
ijtihad-ijtihad Umar memiliki dasar pendekatan maslahat dan Maqāṣid 
yang tepat/sah. Di samping itu juga, memang kalau dilihat dari karakter 
umum kiblat Hijaz, ditemukan bahwa ia sangat menggantungkan diri 
pada spirit al-Quran dan sunnah. Dengan demikian, Hijaz menyerap 
prinsip-prinsip al-Quran yang berorientasi pada Maqāṣid dan maslahah.(64)

Ulama Iraq, seperti yang populer dikenal banyak peneliti, lebih 
banyak menggunakan ijtihad (al-ra’yu) dibandingkan dengan ulama 
yang ada di Hijaz. Faktor-faktor penting yang mendorong revitalisasi 
ijtihad di kawasan Iraq di antaranya; kejauhan daerah ini dari kota 
Madinah, kota wahyu dan para sahabat, kurangnya materi hadis yang 
tersebar di daerah ini, menyebarnya penyebaran hadis palsu, kompleksitas 
peradaban, munculnya berbagai masalah kehidupan yang memastikan 
adanya penggunaan al-ra’yu yang lebih banyak, spirit Islam dan Maqāṣid 
al-Syarīah.(65)

Realitas ijtihad yang dikemukakan di atas menunjukkan betapa 
priode tabiin sangat kaya dengan pendekatan Maqāṣid dan maslahat 
dalam mengatasi berbagai masalah hukum yang timbul pada saat itu. 
Berikut eksplorasi praktik-praktik ijtihad yang berasas Maqāṣid al-Syarīah:
1. Larangan bagi perempuan mendatangi masjid: berdasarkan 

sebuah riwayat bahwa Abdullah bin Umar berkata, saya pernah 
mendengarkan Rasulullah bersabda: 

(63) Abu Zahra, Tārikh al-Mażāhib al-Islāmiyyah, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, h. 260.
(64) Al-Khādimi, al-Ijtihād al-Maqāsidi, vol.1, h.103-104.
(65) Abu Zahra, Tārikh al-Mażāhib al-Islāmiyyah. Opcit. h.261
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لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها.))))

Artinya: janganlah kalian melarang perempuan-perempuan pergi 
ke masjid bila mereka meminta izin kepadamu.

Ketika mendengar hal itu, Bilal bin Abdullah (anak Abdullah bin 
Umar) berkata, “Demi Allah kami akan melarang mereka (perempuan) 
pergi ke masjid”. Abdullah bin Umar ketika mendengar celotehan anaknya, 
ia pun mencaci maki anaknya dengan cacian yang keras. Kata Abdullah 
kepada anaknya, “Saya telah menyampaikan bahwa itu diizinkan oleh 
Rasulullah sementara kamu melanggar izin dan melarang perempuan 
ke masjid?”

Berdasarkan riwayat di atas, Bilal bersumpah akan melarang 
perempuan pergi ke masjid karena alasan perubahan zaman dan 
banyaknya mafsadah yang boleh muncul. Dengan demikian ijtihad dan 
fatwanya bertujuan untuk mencegah terjadinya mafsadah-mafsadah 
itu dan untuk melindungi kehormatan perempuan-perempuan karena 
khawatir akan mengalami perlakuan tidak baik dari orang-orang jahat.(67)

2. Pembolehan penentuan tarif harga pasar. Di zaman Nabi pernah 
terjadi krisis pasar yakni harga barang-barang naik tidak seperti 
biasanya. Lalu beberapa sahabat mendatangi Nabi dan meminta 
agar Nabi mengeluarkan perintah untuk menurunkan harga-harga di 
pasar, namun mereka direspon oleh Nabi tidak seperti yang mereka 
harapkan. Nabi mengatakan,

ربي  ألقى  أن  لأرجو  وإني  الرزاق  الباسط  القابض  المسعّر  هو  الله  إن 

وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال )رواه الترمذي(

(66) HR Muslim, Kitab: solat, bab: Khurūj al-Nisā ila al-Masājid, no: 442.
(67) Riwayat lain yang menceritakan kisah ini menyebutkan bahwa Aisyah RA. Sempat 

mengetahui perbedaan yang terjadi antara Abdullah bin Umar dan anaknya Bilal. 
Aisyah ketika mengetahui hal itu mengatakan, andai saja Nabi menyaksikan ulah 
dan perbuatan perempuan sekarang niscaya beliau pun akan melarang perempuan-
perempuan pergi ke mesjid. 
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Artinya, sesungguhnya Allah dialah yang bisa menentukan 
harga, yang menahan, yang memberi, yang memberi rezeki. 
Sesungguhnya saya menginginkan bertemu dengan tuhanku dan 
tidak satu pun orang dari kalian yang menuntut dariku karena 
saya pernah menzalimi darahnya dan hartanya.
Namun demikian, berdasarkan keterangan Abu al-Walid al-Baji dalam 
syarahnya terhadap buku al-Muwatta’, beberapa ulama dari kalangan 
tabiin seperti Said bin al-Musayyab, Rabi’ah bin Abdul Rahman, Yahya 
bin Said al-Anshari membolehkan penentuan harga pasar (tas‘ir).
Mengomentari pendapat ulama-ulama tabiin di atas, Albaji 
mengatakan, pendapat itu didasari oleh partimbangan kemaslahatan 
umat dan upaya untuk menghindarkan mereka dari tindakan 
kejahatan dan kebijakan ini tidaklah bertujuan untuk memaksa 
penjual menjual dengan harga yang merugikannya namun maksudnya 
hanyalah melarangnya menjual dengan harga yang diinginkannya 
berdasarkan apa yang dilihat oleh pemerintah bermanfaat bagi 
penjual dan pembeli. Dengan demikian, penjual tidak dilarang 
untuk memperoleh keuntungan tapi pada saat yang sama ia tidak 
dibenarkan untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain.(68)

3. Kesaksian seseorang untuk kerabatnya. Dalam Islam pada dasarnya 
kesaksian seseorang tidak dibatasi atau tidak disyaratkan seorang 
saksi bukan kerabat bagi yang diberi kesaksian, dan ini merupakan 
ketetapan yang didukung oleh dalil-dalil dan nash-nash syara‘. 
Dengan demikian, seorang ayah dibolehkan menjadi saksi untuk 
ayahnya dan begitupun sebaliknya, seorang suami boleh menjadi 
saksi bagi isterinya dan sebaliknya. 
Oleh karena itu, berdasarkan sebuah riwayat, Umar bin Khattab, 
Syuraih al-Qadhi, Said ibn al-Musayyab, dan Umar bin Abdul Aziz 
membolehkan kesaksian seseorang untuk kerabatnya(69). Namun 
berdasarkan sebuah riwayat, Imam al-Zuhri mengatakan; orang-

(68) Muhammad Syalabi, Ta‘līl al-Ahkām h.79.
(69) Ibn al-Qayyim, I‘lām al-Muwaqqi‘īn. Vol.1, h.113.
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orang Islam dulu (salaf) tidak pernah dicurigai menyangkut kesaksian 
seorang ayah bagi anaknya dan sebaliknya, kesaksian seorang saudara 
bagi saudaranya dan sebaliknya, kesaksian seorang suami bagi 
isterinya dan sebaliknya. Lalu kemudian terjadi perubahan kondisi 
setelah itu, orang memperbuat ulah yang kemudian membuat 
pemerintah meninggalkan kesaksian mereka. Maka saat itulah 
kesaksian seseorang ditolak bila kesaksian mereka mengandung 
kecurigaan kalau antara keduanya ada hubungan kerabat.(70)

Dari keterangan di atas bisa dipahami bahwa para sahabat 
Nabi dan generasi setelahnya menerima kesaksian orang bagi 
kerabatnya. Namun setelah terjadi perubahan karakter masyarakat 
dan melemahnya kualitas keimanan mereka, maka para hakim 
berkesimpulan bahwa kalau sekiranya hukum atau ketetapan dulu 
masih diberlakukan maka itu akan menimbulkan kemudaratan yakni 
hilangya hak-hak orang dan orang akan mengalami kerugian. Untuk 
mencegah terjadinya hal demikian kesaksian orang untuk kerabatnya 
ditolak, hal itu didasarkan-seperti yang sudah dipaparkan-pada 
pendekatan maslahah.(71)

Inilah sebagian contoh kasus fatwa-fatwa atau praktik-praktik ijtihad 
tabiin yang menggambarkan pemahaman-pemahaman mereka terhadap 
nash-nash hukum berdasarkan konteksnya (tujuan dan substansi hukum). 

Seperti yang kita lihat melalui pemaparan singkat di atas, orientasi 
kontekstualisasi ijtihad perspektif Maqāṣid al-Syarīah lebih kental dan 
kuat di zaman tabiin daripada zaman sahabat. Hal itu disebabkan oleh 
tantangan perubahan yang ada di zaman tabiin lebih rumit dan lebih 
menantang. Dengan demikian belajar dari realitas sejarah itu maka bisa 
disimpulkan bahwa semakin deras tantangan itu maka semakin kuat dan 
mendesak keperluan kita akan pendekatan ijtihad maqasidi.

(70) Ibid.
(71) Mustafa Syalabi, Ta‘līl al-Ahkām, h.75.



Ijtihad Maqāsidi: Pendekatan Esensial Hukum Islam        45.

D. Ijtihad Maqāṣidi Perspektif Ulama Syariah
Zaman ini sering juga disebut sebagai zaman tabi’ tabiin. Zaman ini 

adalah perpanjangan dari zaman sahabat dan tabiin. Zaman ini adalah 
babak sejarah yang istimewa, layak disebut sebagai priode produktif 
dan kematangan pemikiran dan keilmuan yang sangat luas. Zaman 
ini adalah zaman kebebasan dan keberanian ilmiah di mana ijtihad 
mutlak terselenggara dalam dunia pemikiran dan penggalian hukum.(72) 
Zaman ini-secara umum-berawal dari abad kedua hijriah sampai pada 
pertengahan abad ke empat hijriah.(73)

Salah satu peristiwa yang layak untuk direkam dari berbagai peristiwa 
penting yang terjadi pada masa ini adalah munculnya para tokoh dan 
ulama fiqh (aimmat al-fiqh) yang memiliki kualitas pemikiran yang sangat 
matang dan cemerlang, terselenggaranya kodifikasi ilmu-ilmu Islam tidak 
terkecuali kodifikasi metodologi penggalian hukum (fiqh) Islam yang 
kemudian populer dengan nama Ushul Fiqh, meluasnya peradaban Islam 
begitu pula merebaknya masalahat kehidupan yang begitu banyak.(74)

Pada periode inilah misalnya muncul Imam Abu Hanifah, Imam 
Malik, Imam al-Syafii, Imam Zaid bin Ali (syiah zaidiyyah), Imam Ja’far 
bin Shadiq (syiah itsna ‘Asyariyyah) imam Auzai, Ibnu Abi laila, Laits bin 
Sa’d, Sufyan al-Tsauri dan lain-lain.

Seperti halnya masa-masa sebelumnya, faktor yang sangat penting 
dan menentukan realitas ijtihad dan metodologi apa yang harus 
dikonstruk untuk merespon realitas adalah kerumitan jenis zaman itu 
sendiri. Zaman ini menghadapi jenis realitas yang sangat berbeda dengan 
zaman sebelumnya dari segi spirit zaman dan kerumitan zaman itu.

(72) Muhammad Ali al-Sāis. 2002. Tārikh al-Fiqh al-Islāmi, Dimasyq: Dar al-Farfur, h. 186.
(73) Perlu dicatat bahwa ini hanya batasan secara umum karena sebagian aimmah di 

zaman ini hidup dan menghabiskan sebagian umurnya sebelum abad kedua hijriah 
seperti Imam Zaid bin Ali, Imam Ja‘far bin al-Ṣādiq, Imam Ibnu Abi Laila dan Imam 
Abu Hanifah.

(74) Syekh Khudari Bek, Tārikh al-Tasyri‘ al-Islāmi, h.96,122, Muhammad Ali al-Sāis, Tarikh, 
Opcit. h.96.
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Dapat dikatakan bahwa spirit dan iklim zaman ini telah berkontribusi 
bagi giatnya tokoh-tokoh fiqh zaman ini untuk melakukan aktivitas 
ijtihad lebih dari zaman sebelumnya dari segi kuantitas dan kualitas. 
Hampir tidak ada seorang faqih yang tidak menggunakan penalaran 
dalam aktivitas ijtihadnya. Hampir dipastikan bahwa kontekstualisasi 
ijtihad dengan melakukan penalaran dalam ijtihad merupakan prinsip 
yang menjadi kesepakatan bersama meskipun intensitas penggunaaanya 
berbeda antara satu dengan yang lain, ada yang terlalu memberi porsi 
banyak bagi penalaran itu ada juga yang mempersempit penggunaannya 
dan hanya digunakan ketika terpaksa.

Ibnu Abd al-Barr misalnya mengatakan, sesungguhnya para ulama 
(fuqaha) abad ke dua hijriyah -termasuk Abu Hanifah, al-Laits, al-
Auzai, Malik, Syafii- telah menggunakan qiyas dan qiyas itu merupakan 
bentuk dari penalaran (al-ra’yu) dan ijtihad.(75) Ia kemudian melanjutkan 
komentarnya dengan mengatakan, “dan itulah yang menjadi tradisi para 
ulama dulu dan sekarang.(76) 

Untuk menguatkan pernyataannya, ia kemudian menghadirkan 
riwayat al-Mazani yang mengatakan “Para fuqaha sejak zaman Nabi 
sampai sekarang (zaman Mazani) semuanya telah menggunakan qiyas 
dalam semua lini dan objek penggalian hukum Islam. Lebih lanjut ia 
mengatakan, “Para ulama itu sepakat bahwa teman sebuah kebenaran 
adalah kebenaran dan sahabat sebuah kebatilan adalah kebatilan pula, 
maka sebenarnya siapa pun tidak boleh mengingkari pendekatan qiyas”.(77)

(75) Al-Ra’yu dan Ijtihad serta qiyas adalah terma-terma yang berbeda tapi boleh jadi 
maksudnya sama, ini yang dipahami dari penuturuan Imam al-Syafi‘. Dan al-Ra’yu 
kadang-kadang bagian dari ijtihad dan ini yang sering berlaku. Sebab al-Ra’yu dalam 
pengertiannya yang khas ialah mengerahkan tenaga dalam istinbat hukum syara‘ 
melalui qiyas, maslahah mursalah, ‘urf dan metode-metode istinbat yang lain. Lihat 
al-Syafi‘, al-Risalah h.477, Idris Jum‘ah, al-Ra’yu wa Aṡaruhū fi al-Fiqh al-Islāmi, Kairo: 
Isa bab al-halabi, h.17-18

(76) Ibn ‘Abdil Bar. Tth . Jāmi ‘ Bayān al-‘Ilmi wa Fadhlihi, Mesir: Idārat al-Ṭibā‘at al-
Munīriyyah, vol.2, h.67.

(77) Ibid, h. 67.
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Syeikh al-Khudari Bek mengatakan bahwa prinsip penggunaan qiyas 
sebagai dasar istinbat hukum di zaman ini telah menjadi arus utama 
dalam tradisi penggalian fiqh meskipun tingkat penggunaannya antara 
yang satu dengan yang lain berbeda. Kelompok yang paling awal dan 
banyak menggunakan qiyas adalah kalangan Hanafi dan paling jarang 
menggunakannya adalah kalangan Malikiyyah dan Hanabilah. Kalangan 
Syafiiyyah berada pada posisi tengah antara keduanya. Sementara sebagian 
ahlul hadis dan syiah menghindarinya dan kalangan al-Zahriyyah menolak 
secara berlebihan.(78)

Dalam sebuah iklim di mana pengembangan al-ra’yu dan ijtihad secara 
umum digalakkan, maka asumsi bahkan pengakuan penggunaan bentuk-
bentuk khsusus dari al-ra’yu, seperti qiyas, maslahah mursalah, Istihsan, 
dan al-urf- itu tidak bisa dihindari. Apa lagi di zaman ini merupakan 
zaman di mana aktivitas pengkodifikasian teori-teori ilmu termasuk 
proses penjelasan metodologi ijtihad juga telah terselenggarakan.

Kalau kita telah melihat dengan jelas pelembagaaan metode-metode 
ijtihad pada masa ini seperti yang sudah dikemukakan, maka kita bisa 
pula melihat realitas visi Maqāṣid al-Syarīah yang berkembang di zaman 
ini melalui pelembagaan metode-metode ijtihad yang dimaksud. Dan 
penjelasannya seperti berikut:

1. Pendekatan Qiyas
Hubungan organik antara pendekatan qiyas dengan Maqāṣid al-

Syarīah. Pendekatan qiyas merupakan dasar hukum yang memiliki 
kandungan filosofis yang berseberangan dengan pendekatan tekstual 
(nushus dan atsār). Ide pendekatan qiyas adalah proses penggalian hukum 
pristiwa-peristiwa baru dengan cara menyamakannya dengan pristiwa-
peristiwa lama yang sudah ada nashnya karena antara keduanya ada 
persamaan illat, hikmah dan Maqāṣid. Dengan kata lain pendekatan qiyas 
adalah pendekatan yang merekomendasikan pentingnya memahami 

(78) Khudari Bek, Tārīkh al-Tasyrī‘ al-Islāmi, Opcit, h.114.
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kandungan teks-teks hukum dengan mempertimbangkan illat hukumnya, 
hikmahnya dan Maqāṣidnya tidak berdasarkan makna zahirnya (hukum).(79) 

Imam Malik, misalnya, memberlakukan prinsip qiyas bilamana dalam 
sebuah kasus fiqh tidak menemukan teks dari al-Quran dan sunnah. 
Lebih jauh dari itu, Imam Malik meninggalkan qiyas dan beralih kepada 
prinsip-prinsip atau pendekatan hukum yang lain bila ia meyakini bahwa 
pendekatan yang lain yang dimaksud jauh lebih menghadirkan atau 
mengandung Maqāṣid al-Syarīah, tujuan-tujuan hukum atau prinsip-
prinsip hukum.(80)

2. Pendekatan Istihsan
Pendekatan ini juga termasuk di antara metode hukum yang 

mencerminkan kecenderungan penggalian hukum berasas Maqāṣid 
al-Syarīah. Bahkan boleh jadi kecenderungannya lebih jelas dan kuat 
dibanding metode qiyas. Kalau direnungkan dengan seksama prinsip 
Istihsan ini, maka ditemukan bahwa poin Istihsan adalah sebuah 
keberpihakan kepada prinsip-prinsip kemaslahatan, kemudahan 
(taysir atau rukhsah), keadilan, begitu pula menjauhkan manusia dari 
kesempitan, kesusahan yang tidak biasa, dan mengadopsi tradisi atau 
kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang baik dalam koridor-koridor syariat 
Islam.(81)

Dalam menggambarkan pendekatan Istihsan, Imam al-Syatibi 
mengatakan bhawa Istihsan adalah mengamalkan (berpihak kepada) 
kemaslahatan yang partikular (juz’i) meskipun menyalahi dalil kulli 
(prinsip umum). Inti Istihsan ialah mengutamakan istidlal mursal 
(prinsip umum) meskipun menyalahi qiyas. Sesungguhnya orang yang 
memberlakukan prinsip Istihsan sesungguhnya tidak bartindak atas 
dasar hawa nafsunya dan perasaannya tetapi ia bartindak berdasarkan 

(79) Al-Khādimi, al-Ijtihād al-Maqāshidi, Opcit, vol.1, h.116-117.
(80) Muhammad Baltāji.2004. Manāhij al-Tasyrī ‘ al-Islāmi fi al-Qarn al-Tsāni al-Hijry, Kairo: 

Dār al-Salām, h.448.
(81) Abu Zahra.Tth. Ushūl al-Fiqh, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, h.247.
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tujuan-tujuan hukum yang sangat jelas yang ia bisa pahami wujudnya 
dalam masalah-masalah yang muncul di hadapannya yang semestinya 
secara zahir penetapan hukumnya berdasarkan qiyas namun kalau qiyas 
yang diberlakukan terhadapnya maka akan mengakibatkan adanya 
kemafsadatan atau akan menghilangkan kemaslahatan yang lain yang 
lebih diperhitungkan secara agama. Kasus ini sering terjadi pada hal-
hal yang dharūri dengan hal-hal yang haji atau hājiy dengan tahsīni. 
Maksudnya kadang-kadang penerapan qiyas pada dharuri mengakibatkan 
adanya kesukaran yang dialami oleh mukallaf pada beberapa kasus 
tertentu, dan atas dasar itulah kesempitan itu dipartimbangkan sehingga 
qiyas dalam kasus itu tidak boleh diberlakukan.(82)

Kekuatan Istihsan boleh menjadi jelas kalau kita melirik pernyataan 
Imam Malik sendiri. Ia mengatakan, “Sesungguhnya orang yang larut 
(memberi komitmen berlebihan) dalam qiyas boleh jadi akan menyalahi 
sunnah”.(83) 

Ungkapan Imam Malik di atas bisa dijelaskan bahwa seorang faqih 
yang memiliki kemampuan penalaran kadang-kadang menemukan 
banyak kemungkinan bentuk-bentuk qiyas yang boleh diterapkan 
pada masalah-masalah yang sedang dicarikan hukumnya. Dan bentuk-
bentuk qiyas yang dimaksud telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-
syaratnya, namun yang terjadi adalah bahwa memberlakukan metode 
qiyas pada masalah-masalah yang dimaksud secara otomatis akan 
bertentangan dengan berbagai prinsip dan ketentuan syariat yang ia 
pahami dari berbagai nash baik dari al-Quran maupun sunnah yang kuat. 
Pada titik kerumitan inilah kehadiran Istihsan diperlukan seperti yang 
direkomendasikan oleh Imam Malik. Ia melihat memberlakukan qiyas 
secara mutlak pada kasus seperti ini tidak akan mewujudkan tujuan 
(Maqāṣid) hukum yang ingin dicapai oleh syariat itu sendiri. Dengan 
demikian, maka bagi dia, seorang faqih lebih baik baginya meninggalkan 

(82) Al-Syāthibi.. al-Muwāfaqāt, Beirut: Dār al-Ma ‘rifah, vol.4,h.206-207,
(83) Al-Syātibi.. al-I‘tishām vol.2,h.138.
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qiyas dan berpindah ke dalil-dalil yang lain yang bisa mewujudkan cita 
atau tujuan syariat.(84)

Berdasarkan keterangan di atas, maka bisa dikatakan bahwa qiyas 
dan Istihsan merupakan dua prinsip hukum atau pendekatan hukum 
yang sangat mencerminkan kontekstualisasi ijtihad berasas Maqāṣid al-
Syarīah, dan kecenderungan Maqāṣid lebih tercermin dengan kuat pada 
ruh Istihsan dibanding dengan yang ada pada qiyas.

3. Maslahah Mursalah
Perlu dikemukakan ketika kita ingin menjelaskan hubungan Maqāṣid 

dengan maslahah bahwa tidak sedikit dari kalangan penulis ushul fiqh 
kontemporer yang menganggap adanya keterkaitan yang sangat erat 
antara Istihsan dan maslahah. Dalam konteks ini, Syeikh Khudari Bek 
misalnya mengatakan bahwa sesungguhnya Imam Malik mengakui 
maslahah mursalah sebagai prinsip hukum padahal sesungguhnya 
maslahah mursalah tidak lain melainkan bahagian dari Istihsan.(85)

Sebenarnya hubungan organik yang sangat kuat antara Maqāṣid 
dengan maslahah sudah dijelaskan dengan baik pada pembahasan khusus 
mengenai pengertian Maqāṣid secara terminologi. Perlu ditambahkan di 
sini bahwa hubungan yang erat itu dijelaskan oleh salah seorang tokoh 
dan ulama Malikiyyah dengan mengatakan bahwa dasar muamalah 
(hukum-hukum yang menyangkut transaksi) ada empat:

Pertama, firman-Nya QS al-Baqarah: 188 “Dan janganlah sebagian 
kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan 
yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada 
hakim, supaya kamu bisa memakan sebagian daripada harta benda orang 
lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. Kedua, 
firman-Nya QS al-Baqarah : 275 “ Dan Allah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan praktik riba”. Ketiga, hadis-hadis Nabi yang melarang 

(84) Muhammad Baltāji, Manāhij al-Tasyrī ‘ h.450.
(85) Khudari Bek, Tārikh al-Tasyrī ‘, h.111.
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transaksi yang mengandung garar. Keempat, mempertimbangkan 
atau mengamalkan Maqāṣid al-Syarīah dan mashalih (kemaslahatan-
kemaslahatan).(86)

3. Al-‘Urf
Al-‘Urf yang merupakan metode hukum yang cukup populer bagi para 

fuqaha dalam menggali hukum-hukum Islam, bahkan ia termasuk salah 
satu kaedah fiqh yang disepakati. Kaedah “al-‘Adatu Muhakkamah” yang 
artinya tradisi sebuah masyarakat bisa menjadi rujukan hukum adalah 
kaedah yang populer dalam hal kekuatan urf sebagai pijakan hukum.

Membangun bangunan fiqh di atas tradisi atau berdasarkan kebiasaan-
kebiasaan masyarakat adalah kecenderungan ijtihad Maqāṣidi yang cukup 
kental. Sebab inti dari pengakuan tradisi masyarakat sebagai pijakan 
hukum adalah mempertimbangkan kemaslahatan dan kepentingan 
masyarakat pada kasus-kasus yang sudah menjadi tradisi mereka. Salah 
satu indikasi yang terkandung dalam pengakuan tradisi masyarakat dalam 
proses penggalian hukum-hukum Islam adalah kecenderungan untuk 
memberi kemudahan kepada mereka (masyarakat) dan menghilangkan 
kesusahan mereka dan ini tentunya merupakan tujuan penting dari 
kehadiran syariat Islam.(87)

Suatu hal penting yang layak ditambahkan di sini ialah bahwa 
mempertimbangkan tradisi masyarakat akan memicu terjadinya 
ketaatan maksimal terhadap hukum-hukum syariat. Betapa tidak, 
perundangan-perundangan atau hukum-hukum apapun jenisnya, 
semakin ia merepresentasikan dan mengekpresikan kondisi dan 
keinginan masyarakat maka semakin ia berpeluang untuk menarik hati 
masyarakat itu sendiri. Dan sebuah hukum semakin ia dekat dengan hati 
masyarakat maka pelanggaran mereka terhadap hukum itu semakin jauh 
dan ketaatan mereka terhadapnya semakin besar. Dan ini tidak mungkin 
terjadi kecuali dengan cara memahami dengan benar dan tepat tabiat-

(86) Ibn al-‘Arabi.Tth. Ahkām al-Quran, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, vol.1,h.137.
(87) Al-Būṭi.1992. Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fi al-Syarīah al-Islāmiyyah, Beirut: al-Risalah, h.76.
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tabiat dan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang membentuk salah satu 
bagian penting dari bangunan realitas yang dibidik untuk diperbaiki. 

Setelah mencermati Maqāṣid al-Syarīah secara mendalam, ternyata 
upaya untuk mewujudkan ketaatan ideal dengan cara mempersiapkan 
iklim dan nuansa bagi ketaatan itu merupakan bagian dari Maqāṣid 
al-Syarīah itu sendiri. Dalam konteks ini, Imam al-Syatibi misalnya, 
mengatakan bahwa salah satu bagian penting dari Maqāṣid itu adalah 
bahwa hukum-hukum syariat dibuat dan dirumuskan untuk dilaksanakan 
atau ditaati dan agar setiap mukallaf tunduk di bawah hukum-hukum 
syariat.(88) 

1. Saddu al-Dzariah
Metode hukum ini merupakan metode hukum progresif yang 

mana fokus utamanya adalah memperlakukan sebuah perbuatan atau 
tindakan hukum berdasarkan pada sejauhmana ia mewujudkan tujuan 
hukum. Dengan demikian, dalam metode ini, sebuah tindakan atau 
perbuatan seseorang meskipun telah memenuhi syarat-syarat sahnya 
tapi tidak mewujudkan tujuan hukum (Maqāṣid) ia tetap dianggap tidak 
sah. Dengan kata lain, Saddu al-Dzariah dirumuskan atau dilegitimasi 
sebagai upaya untuk mewujudkan keabsahan niat, maksud, perkataan 
dan perbuatan mukallaf dengan cara menafikan manipulasi, kesalahan 
dan mempermainkan lafadz-lafadz dan qarinah dan perbuatan. 

Dalam konteks ini, menjernihkan atau memurnikan niat dan 
perbuatan agar sesuai tujuan utamanya, tidak diragukan lagi merupakan 
bagian inti dari tujuan syariat Islam (Maqāṣid al-Syarīah). Artinya niat atau 
maksud dan perbuatan mukallaf bila tidak sesuai dengan tujuan utama 
yang diinginkan oleh syariat itu sendiri maka maksud dan perbuatan itu 
tertolak.(89)

(88) Al-Syātibi, al-Muwāfaqāt, vol.2,h.5, al-Khādimi, al-Ijtihād al-Maqāsidi, vol.1,h.119.
(89) al-Khādimi, al-Ijtihād al-Maqāsidi, vol.1,h.120.



Ijtihad Maqāsidi: Pendekatan Esensial Hukum Islam        53.

Penjelasan dan keterangan yang telah dikemukakan di atas memberi 
indikasi kepada kita bahwa pendekatan atau metode penggalian 
hukum Islam yang telah dirumuskan oleh fuqaha pada masa aimmah 
semuanya berorientasi pada penguatan institusi Maqāṣid. Di sisi lain 
juga menunjukkan bahwa ulama (aimmah) itu telah berhasil memahami 
teks-teks hukum (nushus) sekaligus tujuan-tujuan utama yang berada di 
balik teks-teks itu dengan tepat dan benar.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa isu fiqh yang telah dihasilkan 
oleh ijtihad para aimmah di zaman ini. Praktik ijithad ini berdiri di 
atas dasar ijtihad Maqāṣidi dan mempertimbangkan kemaslahatan-
kemaslahatan manusia dan tidak jumud pada makna-makna zahir teks-
teks hukum. Karena isu-isu ijtihad mereka dalam kategori ini terlalu 
banyak, maka hanya sebagian yang akan dikemukan sebagai sampel agar 
tetap mempertimbangkan karakter tulisan ini yakni untuk membuktikan 
eksistensi ijtihad Maqāṣidi di zaman ini.

Tampaknya perlu dikemukakan bahwa apa yang disebut dengan al-
ijtihad bi al-ra’yi (ijtihad yang berasas penalaran akal) dengan berbagai 
jenis dan bentuknya (Istihsan, qiyas, maslahah mursalah, saddu al-dzariah 
dll) saling terkait dengan pendekatan Maqāṣid al-Syarīah sehingga 
sangat susah untuk memisahkan antara satu dengan yang lain. Alasan 
keterkaitan itu sangat sederhana yakni karena semua bentuk pendekatan 
yang berasas akal tadi semuanya bermuara atau berorientasi pada 
perwujudan Maqāṣid al-Syarīah dan kemaslahatan (maslahah) dalam 
masalah-masalah yang menjadi lapangan ijtihad. Dengan demikian, 
kecenderungan Maqāṣid merupakan spirit bagi pendekatan-pendekatan 
ijtihad yang berasas penalaran akal, artinya pendekatan-pendekatan 
itu tidak lebih dari sekadar sarana atau jalan yang dirumuskan untuk 
membumikan ruh Maqāṣid itu. Berikut ini contoh dan fenomena ijtihad 
Maqāṣidi zaman ini.
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1. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik memfatwakan puasa enam 
syawal adalah makruh.(90) Sementara Nabi menganjurkannya 
berdasarkan sebuah riwayat yang populer di kalangan umat Islam 
yakni “siapa yang berpuasa di bulan ramadan dan mengiringi enam 
hari puasa di bulan syawal maka dia seolah-olah melakukan puasa 
sepanjang masa”.(91) Fatwa ini, tujuannya adalah agar puasa syawal 
tidak dijadikan sarana bid‘ah bagi orang-orang jahil (bodoh). Dengan 
fatwanya itu Imam Malik ingin mencegah sejak awal bid‘ah yang 
diprediksinya itu. Imam Malik berkata,
“Saya tidak pernah melihat seorang pun dari seorang alim atau 
faqih yang melakukan puasa syawal. Begitu pula saya tidak 
mengetahui ada ulama dari generasi salaf yang melakukannya. 
Dan ulama memakruhkan puasa syawal karena khawatir 
akan menjadi perbuatan bidah kemudian, mereka khawatir 
orang-orang yang datang kemudian melakukan hal-hal yang 
bukan bagian dari ramadan dan meyakininya sebagai bagian 
dari ramadan yang wajib dilaksanakan. Itu dengan mudah 
terjadi kalau orang-orang yang tidak berilmu melihat ulama 
mengetahui dan memudah-mudahkannya.(92) Hal yang menarik 
untuk dikemukakan ialah bahwa ternyata Imam Malik, dengan 
pendekatan, alasan dan tujuan yang sama, memakruhkan sujud 
sajadah pada subuh jumat.(93)

(90) Al-Syatibi, al-Muwāfaqāt vol.3,h.325, Muhammad Syalabi, Ta‘līl al-Ahkām, h.89, 
Muhammad Baltāji, Manāhij al-Tasyrī‘ al-Islāmi fi al-Qarni al-Tsāni, h.462, Muhammad 
Hisyam al-Burhāni.1985. Sadd al-Dzarāi‘ fi al-Syarīah al-Islāmiyyah, Beirut: Dār al-Fikr, 
h.630.

(91) HR Abu Daud, Kitab: Puasa, Bab: Puasa enam Syawal, no: 2433.
(92) HR Malik, al-Muwaṭṭa’, kitab: puasa, bab: tidak mendengar dari ahli ilmu memakruhkan 

siwak bagi yang berpuasa, no: 684.
(93) Muhammad Hisyam al-Burhāni, Sadd al-Dzarāi ‘ fi al-Syarīah al-Islāmiyyah, h. 

632. Keterangan terperinci mengenai pemikiran Imam Malik yang cenderung 
menggunakan maqāsid al-Syarī‘ah lihat al-Būṭi, Ḍawābiṭ al-Mashlahah fi al-Syarī‘ah 
al-Islamiyyah, h.292-293, Muhammad Baltaji, Manāhij al-Tasyrī‘ al-Islāmi fi al-Qarni 
al-Tsāni, h.461-464, Hisyam al-Burhāni, Sadd al-Dzarāi ‘ fi al-Syarīah al-Islāmiyyah, h. 
630-638.
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Beberapa penulis terutama dalam bidang fiqh, memasukkan kedua 
isu atau masalah di atas dalam kategori terapan pendekatan saddu 
al-Dzariah sebagai salah satu bentuk pendekatan hukum yang berasas 
penalaran akal, hal mana memberi penegasan kepada kita betapa 
eratnya hubungan antara pendekatan saddu al-Dzariah dengan 
kecenderungan ijtihad Maqāṣidi bagi aimmah.

2. Ulama empat madzhab sepakat bahwa perempuan bisa mewarisi 
suaminya yang telah menceraikannya dengan talak tiga pada saat ia 
sakit menjelang kematian apabila ia (suami) meninggal sedangkan ia 
(isteri) masih dalam keadaan iddah. Tapi apabila ia meninggal setelah 
habis masa iddahnya maka bagi Abu Hanifah, murid-muridnya, dan 
al-Tsauri, ia tidak bisa mewarisinya, sementara bagi Ahmad dan Ibnu 
Abi Laila ia masih bisa mewarisinya meskipun ia meninggal setelah 
habis masa iddah selama ia tidak menikah dengan laki-laki yang lain. 
Sedangkan menurut Imam Malik perempuan semacam itu mewarisi 
secara mutlak. Hukum ini tujuannya adalah untuk mencegah niat 
atau maksud sang suami untuk merugikan isterinya dengan cara 
memperlakukannya (suami) tidak seperti yang ia maksudkan. Tujuan 
hukum (maqsid) seperti ini sangat populer sebagaimana halnya 
pada hukum tidak memberi warisan kepada orang yang membunuh 
pewarisnya, karena ia telah menempuh jalan untuk mewarisi dengan 
cara pembunuhan.(94)

3. Membatasi gerak (tindakan hukum) orang yang memiliki hutang yang 
sedang bangkrut. Berdasarkan pendapat jumhur ulama dan pendapat 
yang difatwakan dalam mazhab hanafi bahwa orang yang memiliki 
hutang dan bangkrut boleh dibatasi gerak atau tindakan hukumnya. 

(94) Al-Miriganni.Tthn. al-Hidāyah, Beirut: al-Maktabah al-Islāmiyyah vol.2, h.3, Ibnu 
Rusyd.Tth. Bidāyat al-Mujtahid, Beirut: Dār al-Fikr, vol.2,h.62, al-Syairāzi.Tth. al-
Muhażżab, Beirut: Dar al-Fikr,vol.2,h.25, Ibnu Qudāmah. 1405. al-Mugni, Beirut: Dar 
al-Fikr, vol.6,h.268.
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Tujuannya adalah untuk memelihara atau melindungi hak-hak orang 
lain (peminjam) yang ada pada orang yang berhutang.(95)

4. Orang yang diupah atau disewa tidak boleh memberi kesaksian bagi 
penyewa atau orang yang memberinya upah. Tujuan yang ingin 
dicapai dari hukum ini adalah agar supaya orang yang memerlukan 
kesaksian tidak sengaja menyewa atau mengupah orang yang 
ia inginkan menjadi saksi dan ini kemungkinan besar memberi 
kesaksian baginya suatu kesaksian palsu. Begitu pun halnya orang 
yang memiliki kambing lalu ia menjualnya sebelum cukup haul 
(satu tahun putaran) yang bertujuan untuk melepaskan diri dari 
kewajiban zakat. Imam al-Auzai berkata, orang semacam ini tetap 
berkewajiban membayar zakat. Tujuan hukumnya adalah agar cara 
ini tidak menjadi kecenderungan orang-orang kaya di kemudian hari 
untuk melepaskan diri dari kewajiban zakat.(96)

5. Bisa dikemukakan bahwa salah satu indikator kecenderungan ijtihad 
Maqāṣidi yang cukup jelas bagi para fuqaha zaman ini adalah larangan 
mereka terhadap praktik-praktik al-hiyal (tipuan-tipuan hukum) 
dalam syariat Islam. Dalam kaitan ini Ibnu Taimiyah mengatakan 
bahwa sama sekali tidak boleh kita menisbahkan kepada salah 
seorang fuqaha sebuah pendapat yang membolehkan adanya hiyal 
yang diharamkan. Dan siapa melakukan itu maka ia telah berdosa 
dan melakukan kesalahan, ia layak dinyatakan sebagai orang yang 
tidak mengerti prinsip-prinsip fuqaha.(97) 

Pernyataan ini muncul dari Ibnu Taimiyah untuk menghilangkan 
kesan yang sudah kuat dalam fikiran sebagian orang bahwa Abu 
Hanifah telah berkontribusi menciptakan suatu pandangan yang 
membuat banyak orang (zindiq) melanggar ajaran-ajaran agama. 

(95) Lihat Ibnu Rusyd.Tth. Bidāyat al-Mujtahid, Beirut: Dār al-Fikr, vol.2,h.220.
(96) Ibnu Qudāmah. 1405. al-Mugni, Beirut: Dar al-Fikr, vol.2,h.285.
(97) Ibn Taimiyah.1386. Fatāwī Ibn Taimiyah, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, vol.3,h.170.
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Pendapat yang dimaksud adalah “dukungan” Abu Hanifah terhadap 
tipuan-tipuan hukum yang dikemas dengan baik sehingga tujuan-
tujuannya yang buruk bisa tercapai dengan terlaksanya perbuatan itu 
sesuai dengan kriteria-kriteria formalnya. Ibnu Taimiyah mengatakan, 
sampai-sampai salah seorang muridnya (Abu Hanifah) sendiri yakni 
Abdullah bin Mubarak, pernah mengatakan “Siapa yang melihat 
dan mencermati buku al-Hiyal karangan Abu Hanifah maka dia 
akan menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan akan 
mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah.(98)

Sebelum menutup sub ini saya kemukakan komentar Dr. Muhammad 
Baltaji atas masalah ini, hal mana banyak disalahpahami sebagian orang 
yang kurang memiliki akses ke literatur Abi Hanifah. Dr. Muhammad 
Baltaji mengatakan sebagai berikut: 

“Dari keterangan-keterangan yang telah dipaparkan di atas, 
maka bisa dipahami bahwa tindakan dan perbuatan yang 
ditempuh oleh Abu Hanifah untuk keluar dari jebakan haram 
dan dosa dan perbuatan yang ditempuhnya untuk sampai kepada 
perbuatan yang halal adalah sesuatu yang baik. Yang dibenci 
olehnya adalah melakukan cara dalam hukum yang berujung 
pada pembatalan atau menghilangkan hak-hak orang atau 
yang bermuara pada pelaksanaan suatu tindakan kebatilan. 
Semua cara-cara hukum dalam kategori ini adalah haram. 
Sebagian besar ulama bermazhab hanafi menetapkan adanya 
perbedaan antara dua jenis cara (hiyal) dan dengan demikian 
mereka menghalalkan dan mengharamkan suatu perbuatan yang 
berasas cara hukum berdasarkan perbedaan itu. Bahkan mereka 
mengatakan bahwa memang Abu Hanifah menggunakan cara-
cara itu dan mengajarkannya kepada orang-orang namun hiyal 

(98) Al-Khathīb al-Bagdādi.Tth. Tārikh Bagdād, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
vol.13,h.426.
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yang dia dukung bukanlah hiyal yang menjebaknya secara pasti 
melakukan perbuatan-perbuatan haram.(99)

Setelah mengemukakan komentar Dr. Muhammad al-Baltaji di atas, 
maka penulis berkesimpulan bahwa Abu Hanifah terbukti memang 
melakukan cara-cara hiyal dalam hukum, namun penulis meyakini bahwa 
hal itu dilakukan bukanlah untuk melepaskan diri atau melecehkan 
kaedah-kaedah syariah yang baku.

(99) Ibid.
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BAB III

ISU-ISU UTAMA 
DALAM IJTIHAD MAQĀṢIDI 

A. Kontekstualisasi Teks-teks Hukum

Salah satu teori yang diterima oleh para peneliti dan pengkaji dalam 
studi Islam terutama dalam bidang kajian syariah dan fiqh Islam 
adalah bahwa setiap nash (teks) memiliki atau mengandung makna 

dan hukum. Pada kasus-kasus tertentu nash itu tidak hanya mengandung 
satu makna atau hukum namun memiliki hukum dan makna ganda 
berdasarkan konteks-konteksnya. Tugas utama seorang mujtahid adalah 
melakukan aktivitas-aktivitas ijtihad untuk menemukan arti atau makna 
dan hukum-hukum syariat yang ada dalam kandungan teks-teks itu.

Bahkan sebenarnya tugas mujtahid tidak hanya terbatas pada poin 
itu, namun ia harus membangun kesadaran sejak awal bahwa setiap nash 
tidak hanya memiliki makna atau hukum tapi ia pun harus senantiasa 
menghadirkan kesadaran yang lain yakni bahwa setiap teks memiliki 
tujuan, maksud di mana nash-nash itu tidak diturunkan atau dituturkan 
melainkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan itu.

Seperti yang sudah populer dipahami bahwa al-Syāri‘ (Allah dan 
Rasul-Nya) kadang-kadang menyebut dengan jelas hukum peristiwa atau 
kasus tertentu tanpa menyebut hikmah, illat dan tujuan hukum di balik 
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hukum-hukum itu. Pada poin ini, mujtahid kemudian harus menyadari 
bahwa pemahaman terhadap teks itu, menentukan kandungannya, dan 
penerapan teks itu sangat tergantung pada pemahaman terhadap maksud 
dan tujuannya (maqsid, illat). 

Dengan demikian, tugas selanjutnya yang segera harus ia lakukan 
adalah mendeteksi dengan langkah-langkah metodologi yang sah hikmah, 
tujuan, dan jenis kemaslahatan yang dikandung teks atau nash itu. 
Perangkat pertama yang harus dia gunakan dalam melakukan tugasnya 
itu adalah menelusuri secara saksama tindakan-tindakan dan tradisi-
tradisi al-Syāri‘ yang hidup di semua realitas-realitas hukum-hukumnya 
begitu pula ia mesti senantiasa sadar terhadap spirit (ruh) al-Syarīah, 
kaedah-kaedah, dan kemaslahatan-kemaslahatan yang sudah teruji 
kebenarannya.

Kalau ia sudah melakukan hal demikian dan sudah berhasil 
mendeteksi dan memahami apa maksud, tujuan, hikmah dan 
kemaslahatan yang menjadi konten hukum-hukum itu, maka ia baru 
bisa memulai menafsirkan teks-teks itu dan kemudian menerapkannya 
atau membumikannya dalam dunia realitas.(100)

Proses prosedur ini yakni pengerahan daya upaya seorang mujtahid 
untuk mengetahui secara pasti maksud-maksud yang ada di balik 
ketetapan-ketetapan hukum dan teks-teks hukum setelah mengetahui 
makna-makna dan hukum-hukumnya dipopulerkan dalam tulisan ini 
dengan istilah “ Kontekstualisasi Teks atau Hukum”, dalam edisi Arab 
disebut “Taqsid al-Nushus”. Dalam menjalankan tugasnya itu, seorang 
mujtahid harus berusaha mengetahui dua jenis Maqāṣid atau tujuan. 
Yakni Maqāṣid al-nushus/al-khitab dan Maqāṣid al-ahkam atau tujuan 
teks dan tujuan hukum.

(100) Husain Hamid Hassān.1981. Naẓariyyat al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islāmi,  Kairo: 
Maktabah al-Mutanabbi, h.M.
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1. Ketentuan Umum dalam Memahami Maqāṣid al-Syarīah
Berikut ini akan dikemukakan beberapa ketentuan umum yang 

menentukan kesahan pemahaman tentang Maqāṣid al-Syarīah dalam 
proses interpretasi teks-teks hukum dan melakukan proses kontekstualisasi 
hukum. Ketentuan-ketentuan itu, berdasarkan pembagian yang penulis 
lakukan dalam masalah ini, dibagi menjadi dua kategori. Pertama, 
ketentuan dalam memahami tujuan hukum (Maqāṣid al-Syarīah) dari 
khitab (teks-teks hukum). Kedua, ketentuan dalam memahami Maqāṣid 
al-Syarīah dari hukum-hukum syariat.

Ketentuan dalam kategori pertama yakni ketentuan dalam memahami 
makna teks sangat berkaitan dengan dua hal:

1. Maqām (konteks) 
Konteks merupakan metode atau cara penting yang bisa mengantar 

seseorang kepada pemahaman yang sah tentang maksud dan arti 
sebuah khitab atau teks. pengertian konteks ialah makna atau arti yang 
dikehendaki oleh pembicara dan dipahami oleh pendengar berdasarkan 
kondisi-kondisi yang membantu terjadinya pengertian itu.(101) 

Para ulama ushul sejak awal sudah memberi perhatian terhadap hal 
ini sejak turunnya al-Quran. Mereka mengaitkan antara makna ayat-ayat 
al-Quran dengan sebab-sebab turunnya dan antara makna hadis-hadis 
Nabi dengan asbab al-wurud nya (faktor-faktor yang memicu penuturan 
sebuah hadis oleh Nabi).

Konteks merupakan kata kunci penting dan kepentingannya 
terletak pada bahwa memahami maksud syari‘ dari sebuah khitab 
sangat tergantung pada penentuan hubungan Maqāṣid al-Syari‘ dengan 
pemahaman penerima khitab. Hal ini disebabkan oleh karena Syari‘ 
(Tuhan) tidak selamanya terikat dengan ketentuan-ketentuan kebahasaan, 
namun ia bebas memformulasikan khitabnya (gaya bicaranya) baik dalam 

(101) Lihat Mahmud Abd Rahman Abdul Mun‘im.2001. Dalālat al-Siyāq wa Aṡaruhā fi Fahm 
al-Nushūs, Tp. H.33,138-199.
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hal memilih kosakata maupun dalam hal mengkonstruk kalimat. Hal itu 
dimaksudkan agar bahasa yang digunakan harus sesuai dengan maksud 
dan tujuan syara‘.

Kaitannya dengan ini, imam al-Syatibi mengatakan sebagaimana 
berikut:

“Secara umum, ketentuan perkataan orang Arab ialah harus 
mempertimbangkan makna konteksnya, dan kalau itu tidak 
dilakukan maka itu akan menjadi bahan ketawa. Tidakkah anda 
perhatikan kata-kata orang seperti si fulan adalah singa, atau 
sifulan adalah keledai atau si fulan banyak abu apinya. Kalau 
lafaz-lafaz itu dipahami berdasarkan fisik katanya maka tidak 
akan masuk akal. Bagaimana lagi kalau itu terjadi pada firman-
firman Allah atau kata-kata Nabi?”.(102)

Imam Ibnu al-Qayyim, sebelum al-Syatibi, juga turut menegaskan 
posisi penting yang diperankan oleh petunjuk konteks dalam memahami 
khitab. Ia misalnya mengatakan:

“Konteks membantu untuk menjelaskan (bayan) sesuatu yang 
mujmal (global), menentukan arti lafaz yang bersifat muhtamal 
(mengandung kemungkinan beberapa arti), memastikan arti 
arti tertentu bukan arti yang lain, mentakhsis lafaz umum, 
mentaqyid (membatasi) lafaz yang mutlak. Ini adalah faktor 
yang paling membantu untuk memahami maksud pembicara. 
Maka siapa yang mengabaikan konteks maka ia akan melakukan 
kesalahan dalam analisisnya dan akan rancu dalam perdebatan-
perdebatannya. Lihatlah misalnya firman-Nya: “Rasakanlah, 
sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Sesungguhnya 
yang dimaksud adalah kebalikannya dan maksud sebenarnya 
diperoleh dari konteksnya. Karena ucapan ini tidak mengandung 
pujian tapi merupakan ejekan baginya.(103)

(102) Al-Syātibi, al-Muwāfaqāt, vol.3,h.153.
(103) Ibn al-Qayyim.1996. Badāi‘ al-Fawāid, Mekkah: Maktabah Niẓār Mustafa al-Baz, 

vol.4.h.815.
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Lebih lanjut Ibn al-Qayyim membagi konteks menjadi dua macam; 
Dalalah Haqiqiyyah (konteks substantif) dan Dalalah Idhafiyyah (konteks 
non-substantif). Dalalah Haqiqiyyah adalah makna yang dimaksudkan 
oleh pembicara yang dipahami oleh semua orang dan tidak berbeda 
antara satu orang dengan yang lain. Sedangkan Dalalah Idhafiyyah adalah 
arti yang dipahami oleh pendengar berdasarkan pengetahuan, ketajaman 
fikirannya dan kejernihan akalnya dan arti ini berbeda dengan yang lain 
sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing.(104)

Pada kesempatan yang lain, Ibn al-Qayyim kembali berkomentar 
mengenai urgensi konteks. Ia mengatakan, bahwa kelemahan memahami 
“semantik” teks merupakan faktor penting bagi terjadinya kesalahan 
interpretasi dan pemahaman sekaligus. Betapa banyak hukum yang 
ditunjuk oleh teks tapi mereka tidak memahaminya, dan penyebab 
kekeliruan ini adalah karena mereka membatasi cara pemerolehan makna 
dan arti teks itu pada zahir nash tanpa ingin menggunakan makna isyarat 
dan konteksnya.(105)

Ulama lain yang memiliki perhatian besar bagi konteks adalalah 
al-Qarafi. Ia memiliki tulisan yang cukup signifikan untuk memperkaya 
wacana ini. Dalam tulisannya ia menegaskan betapa pentingnya 
memahami konteks dalam rangka memahami arti dan makna teks-
teks agama. Memahami hukum syara‘, kata dia, sangat tergantung pada 
pemahaman terhadap sebuah konteks, dan dengan demikian menyepakati 
sebuah konteks sebuah teks akan menghasilkan sebuah kesepakatan 
mengenai hukum itu sendiri.(106)

Ulama kontemporer yang cukup populer memperingatkan pentingnya 
“konteks” dalam proses memahami dan menerapkan teks-teks agama 
adalah Ibnu ‘Asyur. Ia sering sekali mengungkapkan makna konteks 
itu dengan bahasa “al-maqam”. Kata ini bukan hanya menghiasi buku-

(104) Ibn al-Qayyim. I‘lām al-Muwaqqi‘īn. Vol.1,h.350-351.
(105) Ibn al-Qayyim, I‘lām al-Muwaqqi‘īn, vol.1,338.
(106) Lihat al-Qarāfi. 1995. Al-Ihkām fi Tamyīz al-Fatāwi ‘An al-Ahkām wa Tasharrufāt al-

Qādhi wa al-Imām,.Dimasyq: Maktabah al-Matbū ‘āt al-Islāmiyyah. h.99
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bukunya, tapi juga tulisan-tulisannya banyak memberi informasi bentuk-
bentuk terapan wacana konteks dalam berbagai kasus hukum Islam. 
Al-Maqam menurut makna bahasanya adalah perkataan dan perbuatan 
yang muncul dari orang dalam kondisi-kondisi tertentu.(107) Tulisan ini 
akan memberi ruang yang lebih untuk isu ini pada saat mendiskusikan 
cara-cara memahami Maqāṣid al-Syarīah.

Sebelum menutup pembahasan mengenai pentingnya konteks dalam 
memahami khitab, tampaknya perlu penegasan ulang bahwa berdasarkan 
uraian-uraian di atas, maka sejatinya seorang mujtahid atau seorang 
mufassir hendaknya memiliki pengetahuan yang cukup atau memadai 
tentang konteks dalam rangka usahanya menembus maksud susbstantif 
dari teks (nash) itu. Dan menghadirkan atau menyadari penuh apa kondisi 
atau situasi (qarāin) yang mengiringi penuturan teks itu adalah faktor 
penting yang harus diberi perhatian untuk mewujudkan tujuan itu.

2. Ta‘līl (Rasionalisasi Teks) 
Ketentuan kedua yang harus diperhatikan dalam rangka memahami 

makna sebuah khitab (firman atau sabda) adalah kemampuan mengetahui 
kata kunci atau alasan dan sebab yang memicu adanya hukum itu 
yang dipopulerkan dengan istilah ta’lil. Kata kunci yang dimaksud bisa 
dideteksi melalui adanya huruf-huruf ta’lil atau dengan melalui kalimat-
kalimat yang mengandung ta’lil. Sebab prinsip ta’lil ini dibangun atas 
prinsip percakapan kebahasaan yakni prinsip “faedah dan manfaat”. Arti 
dari prinsip ini ialah bahwa seorang pembicara tidak mungkin berbicara 
tanpa tujuan, dan kalau itu secara faktual terjadi pada orang-orang biasa 
maka apa lagi seorang penyampai pesan dari Allah dan telah diberikan 
autoritas untuk menetapkan hukum Islam.(108)

(107) Ibn ‘Āsyūr.Tth. al-Tahrīr wa al-Tanwīr, Tunis: Dar Sahnun li al-Nasyr wa al-Tawzi‘, 
vol.23,h.192.

(108) Al-Āmidi. 1404. Al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, vol.3,h.281, 
Ismail al-Hasani. 1995. Naẓariyyat al-Maqāsid ‘Inda Ibni ‘Āsyūr, Amerika: IIIT h.187.
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Ketentuan kategori kedua, yakni ketentuan dalam hal memahami 
tujuan hukum (Maqāṣid al-Syarīah) dari hukum-hukum syariat, maka 
sangat terkait dengan tiga hal berikut;

1. Pengetahuan tentang prinsip-prinsip kemaslahatan (kulliyyāt 
al-masālih) dalam Syariat Islam.

2. Pengetahuan tentang kenyataan-kenyataan yang permanen 
dalam tingkah laku dan perbuatan mukallaf.

3. Pengetahuan tentang keutamaan tujuan hukum (Maqāṣid al-
Syarīah) atas sarana hukum (wasail) dalam proses penerapan 
hukum Islam.

Dengan demikian, analisis hukum yang berdasarkan Maqāṣid al-
Syarīah hendaknya berada di bawah naungan ketentuan-ketentuan itu. 
Dan analisis-analisis itu diharapkan akan menuai hasil maksimal jika ia 
dibangun atau bekerja dengan senantiasa merujuk kepada pertanyaan-
pertanyaan seperti, “Apa maksud dan tujuan syara‘ dari hukum itu?, 
“Mengapa Syara‘ mengikat hukum ini dengan alasan ini bukan alasan yang 
lain?, “Apa maksud syara‘ membuat hirarki sarana-sarana pelaksanaan 
hukum Islam?, “Mengapa Syara‘ kadang menggunakan sarana tertentu 
bukan sarana yang lain?, “Mengapa Syara‘ mengutamakan tujuan daripada 
sarana dalam konteks penerapan atau pelaksanan hukum Islam. 

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang seharusnya menjadi obsesi 
seorang mujtahid dan yang akan senantiasa menghantuinya ketika ia 
melibatkan diri pada projek kontekstualisasi hukum Islam perspektif 
Maqāṣid al-Syarīah.(109)

2. Interpretasi Teks Berdasarkan Maqāṣid al-Syarīah
Perbincangan mengenai kontekstualisasi teks-teks hukum 

sebagaimana yang sudah dijelaskan di muka tidak boleh dipisahkan 
dari pembicaraan mengenai apa yang disebut dengan interpretasi teks-
teks berdasarkan Maqāṣid al-Syarīah. Karena seorang mujtahid atau 

(109) Ismail al-Hasani, Naẓariyyat al-Maqāsid ‘Inda Ibni ‘Āsyūr, h.187.
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faqih apabila ia sudah menemukan tujuan (maqsid) dari teks (nash) 
tertentu, maka secara fiqh dan metodologi hal itu memastikannya untuk 
menafsirkan teks berdasarkan Maqāṣid-nya yang sudah ia temukan 
melalui usahanya tadi.

Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan interpretasi teks 
berdasarkan Maqāṣid adalah menganalisis dan mencari Maqāṣid dan 
kemaslahatan apa yang ingin dicapai dari hukum-hukum yang dikandung 
teks itu kemudian menafsirkannya, memaknainya berdasarkan Maqāṣid 
dan kemaslahatan itu tanpa harus merasa bersalah dan memaksakan 
makna. Sebab interpretasi teks berbingkai Maqāṣid bukanlah kecuali 
mengamalkan prinsip dasar dalam kajian hukum Islam yakni bahwa 
Syariat Islam dengan semua hukum yang di bawahnya mengandung 
kerahmatan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, maka suatu hal yang 
tidak logis kalau kita menetapkan dan sering mengatakan prinsip itu lalu 
kemudian kita merasa takut atau enggan mengaktualisasikannya sedapat 
mungkin pada kasus teks-teks syara‘ dan hukum-hukum syara‘.

Salah satu manfaat mendasar yang bisa dipetik dari pengakuan dan 
pengamalan jenis interpretasi ini adalah kemampuan mencegah adanya 
asumsi pertentangan antara teks-teks hukum dan maslahah. Sebaliknya 
kalau interpretasi ini tidak diakui maka kontradisi antara pemahaman 
tekstual dan maslahah akan tetap ada. Sebab interpretasi apa saja 
terhadap teks yang mengabaikan Maqāṣid-nya dan maslahahnya maka ia 
akan membiarkan atau memperkuat eksistensi dan asumsi pertentangan 
teks dan maslahah dan itu akan berbahaya bagi posisi syariat.(110)

Bila prinsip ini ditarik ke dalam wilayah ibadah misalnya, maka kalau 
ia dipahami beserta tujuan dan dimensi teologis dan intelektualnya, dan 
menyadari implikasi pendidikan dan psikologinya, maka hukum-hukum 
ibadah akan menjadi sumber kenikmatan ritual bagi orang-orang keras, 
sekolah bagi pejalan menuju tuhan (spiritualis) dan akan menjadi metode 

(110) Al-Raisuni, Naẓariyyat al-Maqāsid ‘Inda al-Syātibi, h.229.
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bagi para reformis dan pendidik. Sebaliknya, apabila ia dipahami hanya 
sekedar pembebanan yang harus dikerjakan begitu saja, atau upacara 
formalistik, sekedar beban, maka ia akan dirasakan sebagai hutang yang 
harus dibayar, atau sesuatu yang membuang-buang waktu, tenaga dan 
biaya. 

Begitulah seterusnya ibadah akan dipahami sebagai suatu perbuatan 
yang tidak mengandung kemaslahatan dan bahkan bertentangan dengan 
kepentingan manusia. Dan orang-orang yang memiliki pandangan seperti 
ini, ia akan mengalami dua kemungkinan; ia akan melaksanakan hukum-
hukum ibadah itu untuk sekedar melepaskan bebannya atau ia akan 
meninggalkannya sekalian demi untuk mengurusi semua kepentingan-
kepentingannya yang lain. 

Tidak jarang fuqaha beberapa mazhab fiqh mengadopsi paradigma 
fiqh yang memperlakukan ibadah tidak lebih dari sekedar kewajiban atau 
pembebanan yang hampa dari tujuan-tujuan luhur, dan karenanya hukum-
hukum dalam ibadah dilaksanakan dengan penuh disiplin dan kaku untuk 
sekedar menunaikan kewajiban terhadap Allah dan untuk melepaskan 
beban agama. Bahkan mereka kadang-kadang dalam pelaksanaan 
ibadah itu memberi persyaratan-persyaratan yang berlebihan sehingga 
menambah susah pelaksanaan oleh sebagian orang, mereka mengabaikan 
spirit dan rahasia ibadah itu sebagai kerahmatan, dan kebaikan. Malah 
keringanan-keringanan agama, mereka mempersukarnya bagi orang yang 
ingin menggunakan fasilitas dan kemudahan di mana syarat-syarat itu 
sendiri lebih berat dan lebih susah dari hukum awal (‘azimah).(111)

Pembacaan terhadap lembaran-lembaran literatur fiqh, dengan 
mudah dapat ditemukan berbagai contoh kasus yang menunjukkan 
adanya interpretasi berdasarkan Maqāṣid terhadap teks-teks al-Quran 
maupun sunnah Nabi.

(111) Al-Raisuni.2000. Al-Ijtihād Bain al-Naṣ wa al-Mashlahah wa al-Wāqi‘, Beirut: Dar al-
Fikr al-Mu ‘āshir, h.54.
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1. Hadis tentang Tas‘īr (Penentuan tarif harga pasar) :

روى أنس قال : )غلا السعر على عهد رسول الله فقالوا يا رسول الله 

ر لنا فقال إن الله هو المسعّر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن  سعِّ

ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال( )1))).

Artinya: Anas ra mengatakan harga-harga di pasar naik di 
zaman rasulullah saw, maka para sahabat berkata ya Rasulullah, 
tentukanlah tarif harga di pasar, Nabi berkata :sesungguhnya Allah 
lah yang bisa menentukan harga-harga, Dialah yang menahan dan 
Dialah yang maha memberi dan pemberi rezeki. Sesungguhnya 
aku berharap menemui Tuhanku dalam keadaan tidak satupun 
orang yang pernah saya zalimi baik hartanya maupun darahnya.

Berdasarkan riwayat ini bahwa penentuan harga-harga di pasar 
adalah sebuah penganiayaan, dan pemerintah pun tidak memiliki hak 
untuk menentukan harga-harga barang jualan penjual di pasar tapi yang 
memiliki hak demikian adalah Allah swt, dan hukum ini berlaku umum 
untuk semua bentuk penentuan harga. Meskipun demikian sebagian 
fuqaha menyatakan termasuk kalangan Malikiyyah dan Hanabilah-bahwa 
ada kasus atau kondisi tertentu di mana penentuan harga pasar boleh 
bahkan harus dilakukan. 

Kalau kita melihatnya secara saksama, bisa dikatakan bahwa fuqaha 
ketika menegaskan bolehnya bahkan keharusan melakukan tas’ir mereka 
sesungguh telah melakukan interpretasi teks berdasarkan Maqāṣid 
atau berdasarkan maslahah. Sebab mereka melihat bahwa zahir itu 
menganggap kebijakan penentuan harga sebagai sebuah penzaliman 
tapi meskipun demikian, mereka justeru menemukan dalam kasus-
kasus tertentu tidak menentukan harga pasar justeru merupakan sebuah 
penganiayaan, artinya penentuan harga itulah yang mengandung keadilan 
atau membawa kemaslahatan umum. 

(112) HR al-Turmużi, kitab: Jual beli dari Rasulullah, bab: al-Tas ‘īr, no: 1314.
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Mereka memberi penafsiran lebih lanjut bahwa hadis itu dituturkan 
dalam konteks dan situasi tertentu dan tidak bersifat umum. Artinya ada 
kondisi-kondisi tertentu yang tidak dimaksud atau tidak masuk dalam 
kategori yang diinginkan oleh hadis tersebut, tapi masuk dalam kategori 
lain yang ditunjuk oleh dalil-dalil lain yang mengharamkan penganiayaan 
dan bertindak sewenang-wenang dalam menggunakan haknya dan 
menyuruh untuk melakukan keadilan dan menyerasikan antara berbagai 
kemaslahatan.

Dalam konteks ini, Abu Bakar Ibn al-Arabi mengatakan, “Yang benar 
adalah penentuan harga pasar dan melakukan pengaturan berdasarkan 
undang-undang bukanlah bertujuan untuk menzalimi seseorang. Apa 
yang diucapkan oleh Nabi benar adanya dan apa yang telah dilakukannya 
adalah sebuah hukum yang harus berlaku. Namun semua itu hanya 
berlaku untuk sebuah komunitas yang kuat imannya. Adapun kaum yang 
bermaksud memakan harta orang secara batil dan ingin menyengsarakan 
orang (pembeli) maka harus diberikan hukuman yang sesuai dan 
keputusan yang harus dijalankan”.(113)

Dengan menggunakan redaksi yang berbeda namun substansi yang 
sama, Ibn al-Qayyim mengatakan:

“Penentuan harga pasar itu ada yang yang tidak dibolehkan 
(diharamkan) karena mengandung penganiayaan dan ada juga 
yang dibolehkan karena merupakan keadilan. Apabila tas’ir itu 
mengandung penganiayaan terhadap orang dan pemaksaan 
mereka untuk menjual barang-barangnya dengan harga yang 
mereka tidak rela maka tas’ir semacam itu adalah haram. Tapi 
apabila tas’ir itu mengandung keadilan bagi orang-orang maka 
ia adalah boleh bahkan mungkin sebuah kewajiban. Seperti 
misalnya jika penjual tidak mau menjual barang-barangnya 
sementara orang-orang sangat memerlukan barang itu dan 
penjual tidak mau menjualnya kecuali jika ada penambahan 

(113) Ibn al-‘Arabi. Tth . Āriḍat al-Ahwdzi fi Syarh Ṣahih al-Turmużi. Beirut: Dar al-Fikr vol.6, 
h.54.
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harga di atas harga normal, maka mereka boleh dipaksa untuk 
menjual barangnya dengan harga normal. Dan inilah yang 
dimaksud dengan tas’ir yakni menjual barang dengan harga yang 
normal. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa tas’ir adalah 
adalah pemaksaan terhadap penjual untuk melakukan keadilan 
yang dinginkan oleh Allah.(114)

3. Aktualisasi Teks-Teks Hukum Berdasarkan Maqāṣid al-Syarīah
Konsekuensi logis dan metodologis dari interpretasi teks (nash) 

berdasarkan Maqāṣid al-Syarīah adalah keharusan melakukan aktualisasi 
penerapan teks berdasarkan Maqāṣid al-Syarīah (al-Tatbiqu al-Maqasidi 
li al-Nushus). Keduanya merupakan dua bagian yang tak terpisahkan 
antara satu dengan yang lain. Mengaktualisasi teks yang berdasarkan 
Maqāṣid artinya memperhatikan atau mempertimbangkan Maqāṣid al-
Syarīah atau maslahah (kemaslahatan) ketika ingin menerapkan atau 
memberlakukan teks hukum tertentu terhadap realitas. 

Hal ini menghendaki adanya perlakuan khusus dalam hal 
pemberlakuan nash, dan penyesuaian-penyesuaian khusus menyangkut 
situasi atau kondisi yang mana sesuai untuk penerapan teks atau yang 
tidak relevan, atau kasus-kasus yang mana yang layak dikecualikan dari 
nash baik pengecualiannya bersifat abadi atau hanya bersifat sementara. 
Dan hal yang terpenting lagi adalah pengakuan terhadap penerapan teks 
berdasarkan Maqāṣid al-Syarīah akan memberi kontribusi besar bagi 
hilangnya kontradiksi antara teks dan maslahah pada berbagai masalah 
yang diduga adanya kontradiksi yang dimaksud.

Memantau literatur-literatur kita baik dalam bidang fiqih maupun 
ushul fiqh, akan ditemukan fenomena yang cukup signifikan bagi 
penerapan teks berdasarkan Maqāṣid al-Syarīah dengan berbagai 
bentuknya. Meskipun mengambil banyak bentuk, namun sesungguhnya 
kecenderungan penerapan teks berdasarkan Maqāṣid memiliki ciri 

(114) Ibn al-Qayyim.Tth. al-Ṭuruq al-Hakamiyyah fi al-Siyāsah al-Syar‘iyyah, Kairo: Mathba‘ah 
al-Madani, h.355-356.
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khas yang semuanya bermuara atau berorientasi pada perwujudan 
kemaslahatan-kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan.

Setelah melakukan pengamatan secara saksama mengenai kenyataan 
penerapan nash berdasarkan Maqāṣid al-Syarīah ternyata yang ditemukan 
adalah bahwa embrio dari penerapan teks ala Maqāṣid sesungguhnya 
praktik Nabi dan para sahabatnya seperti yang terlihat pada sejarah 
kontekstualisasi ijtihad perspektif Maqāṣid pada bab kedua. 

Dalam konteks penerapan teks yang berdasarkan Maqāṣid al-
Syarīah perspektif Nabi meskipun sudah banyak contoh kasus yang kami 
kemukakan sebelum ini, penulis akan mengemukakan lagi satu contoh 
yang cukup menarik dari Nabi. Abu Musa al-Asyari meriwayatkan bahwa 
satu ketika saya bersama dua lelaki dari suku pamanku mendatangi Nabi. 
Salah seorang dari keduanya berkata ya Rasulullah, berikanlah kepada 
kami suatu jabatan penting dalam kekuasaan kamu, dan yang lain pun 
mengatakan hal yang sama. Nabi kemudian mengatakan, demi Allah 
kami tidak akan memberi jabatan ini kepada orang yang memintanya 
atau orang yang ingin sekali jabatan itu.(115)

Hadis ini secara jelas memberi indikasi bahwa orang yang meminta 
jabatan atau berambisi atas jabatan itu tidak boleh secara hukum 
diserahkan kepadanya suatu jabatan. Tak pelak lagi kebijakan Nabi 
dalam hadis itu memiliki rahasia dan hikmah atau tujuan yang jelas. 
Sesungguhnya salah satu musibah dan bencana yang menimpa umat 
Islam di semua zaman adalah ketamakan terhadap kekuasaan, dan 
kesewenang-wenangan terhadap rakyat tanpa adanya kelayakan yang 
dimiliki oleh mereka disertai dengan pemaksaan terhadap rakyat. Hadis 
ini mengandung dimensi-dimensi edukatif termasuk di antaranya untuk 
mengekang ketamakan jiwa seseorang untuk mencintai kekuasaan.

Namun demikian, penerapan teks yang memperhatikan tujuan 
hukum atau Maqāṣid al-Syarīah mengharuskan adanya ketajaman analisis 

(115) HR Muslim, kitab: Kepemimpinan, Bab: larangan meminta jabatan dan 
menginginkannya, no: 3402.
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yang mampu menganalisis dan memilah-milah kasus-kasus yang harus 
dikecualikan dari hadis itu karena memiliki kondisi yang berbeda dan 
karena mengandung kemaslahatan yang besar. Oleh karena itu, dalam 
kasus tertentu Nabi sendiri mengangkat dan memberi jabatan kekuasaan 
yang memintanya seperti yang terjadi pada kasus Ziyad bin al-Haris dari 
suku Shida. Ziyad bin al-Haris adalah orang yang telah membawa dan 
membimbing delegasi dari kaumnya untuk mendatangi Nabi untuk 
mendeklarasikan keislamannya yang kemudian diikuti oleh kaumnya 
semua. Dalam kaitan ini Ziyad mengatakan, saya sendiri telah meminta 
kepada Nabi kekuasaan itu sebelum Nabi sendiri mengangkatku sebagai 
penguasa dan Nabi pun mengeluarkan keputusan pengangkatanku 
sebagai penguasa dan betul-betul ia lakukan.(116)

Ibn al-Qayyim memberi komentar atas kasus ini, ia mengatakan hadis 
ini menunjukkan kebolehan mengangkat seseorang sebagai penguasa 
kalau ia sendiri memintanya dengan syarat ia layak untuk memegang 
jabatan itu. Dan permintaan seseorang akan sebuah jabatan bukanlah 
sebuah penghalang atau cacat bagi dia untuk mendapatkan jabatan itu. 
Dan ini tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang berbunyi :

إنا لن نولي على أعمالنا من أرادها

Artinya, sesungguhnya kami tidak akan memberi jabatan (kekua-
saan) kepada orang yang menginginkannya atau memintanya. 

Ziyad bin al-Haris meminta kepada Nabi agar ia diangkat menjadi 
penguasa khusus untuk kaumnya sendiri karena ia yakin dan merasa 
rakyatnya mentaatinya dan menyukainya dan tujuan utama dari 
permintaan Ziyad atas kekuasaan itu adalah untuk mengajak kaumnya 
dan membimbing mereka kepada Islam. Dengan demikian Nabi melihat 
bahwa kemaslahatan kaum Ziyad terletak pada pengangkatan Nabi 

(116) Ibn al-Qayyim. 1986 . Zād al-Ma‘ād fi Hadyi Khair al-‘Ībād, Kuwait: Maktabah al-Manār 
al-Islāmiyyah vol.3, h.665.
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bagi Ziyad sebagai penguasa atau pemimpin kaumnya dan karena 
partimbangan itu Nabi memenuhi permintaan Ziyad. 

Kasus Ziyad berbeda dengan kasus pada hadis pertama tadi sebab 
yang meminta kekuasaan pada kasus itu adalah untuk kepentingan 
dirinya bukan untuk kepentingan bangsanya dan karenanya Nabi 
menolak permintaanya. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Nabi 
memenuhi dan menolak permintaan seseorang atas kekuasaan bukanlah 
karena partimbangan subjektif tapi karena partimbangan normatif yakni 
berdasarkan kemaslahatan (Maqāṣid) yang ada di balik permintaan itu.(117)

Satu contoh kasus yang tak kalah pentingnya untuk dikemukakan 
adalah kisah seorang perempuan yang bertugas membersihkan masjid 
dan suatu ketika ia sakit. Para sahabat Nabi memberitahu Nabi tentang 
sakitnya. Sebab salah satu kebiasaan Nabi adalah mengunjungi orang-
orang miskin dan senantiasa bertanya tentang kondisi mereka. Setelah 
Nabi mengetahui prihal sakit perempuan itu, Nabi kemudian berkata, 
kalau ia meninggal beritahukanlah saya tentang kematiannya. Setelah 
perempuan itu meninggal, para sahabat mengurus jenazahnya dan 
menguburkannya malam-malam tanpa memberitahu Nabi. Pada 
pagi harinya Nabi diberitahu tentang kematian perempuan itu dan 
penguburannya. Nabi berkata, tidakkah aku memberitahu kalian bahwa 
kalau ia meninggal beritahu kepadaku tentang kematiannya? Sahabat 
menjawab, benar ya Rasulullah, tapi kami sengaja tidak memberi tahu 
baginda Rasul sebab kami tidak ingin menggangu baginda Rasul dan 
karena itulah kami tidak ingin membangunkan baginda Rasul. Rasul 
kemudian mendatangi kuburan perempuan itu dan mensalatinya 
bersama dengan beberapa sahabatnya.(118)

Dalam kisah ini kita bisa melihat bahwa sahabat-sahabat Nabi 
mengalami dilema karena mereka menghadapi dua pilihan. Pertama, 
mereka akan komitmen dengan perintah Nabi secara harfiyyah tanpa 
mempertimbangkan hal lain. Dan yang kedua, mereka harus menyadari 

(117) Ibid, vol.3, h.668
(118) Imam Malik, al-Muwaṭṭa’, kitab: Jenazah, bab: solat jenazah, no: 531.
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bahwa di samping perintah itu harus mempertimbangkan etika atau 
kemaslahatan Nabi dan kemudaratan yang mungkin dialami olehnya 
ketika perintahnya dilaksanakan. Dan ternyata, sahabat-sahabat 
Nabi memilih pilihan kedua dan disetujui oleh Nabi dan pilihan ini 
sebagai pengamalan terhadap penerapan teks secara kontekstual yang 
berlandaskan Maqāṣid atau tujuan syariat.

Karena itulah, Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa menerapkan teks 
atau nash syara‘ berdasarkan tujuan yang dikandung oleh teks itu adalah 
tipolologi fiqh yang elegan dan benar dalam memahami syariat Islam. 
Ia mengatakan, al-Faqiihu man nadzara fi al-asbaabi wa al-nataaiji wa 
taammala fi al-Maqāṣidi (seorang fakih yang sesungguhnya adalah yang 
mempertimbangkan sebab-sebab dan hasil-hasil yang bisa ditimbulkan 
oleh hukum yang ia tetapkan itu sendiri, dan ia merenungkan secara 
mendalam apa tujuan-tujuan yang bergerak di balik penetapan hukum-
hukum itu).(119) 

Berdasarkan pengamatan dan pembacaan penulis atas khazanah fiqh 
Islam, bisa dikatakan bahwa jenis fiqh yang memperlakukan teks-teks 
hukum (baik dalam perkara penafsiran maupun penerapan) berdasarkan 
Maqāṣidnya merupakan pilihan yang dianut oleh jumhur fuqaha dan 
yang menolak pilihan itu adalah kalangan zahiriyyah terutama Ibn 
Hazm sebagai corong kelompok zahiriyyah. Realitas fiqh juga ternyata 
menunjukkan bahwa ulama-ulama yang tergabung dalam kelompok 
jumhur juga berbeda-beda dari segi intensitas penggunaan jenis ini dan 
komitmen mereka terhadapnya. Dan perbedaan-perbedaan mereka dari 
dua segi ini perlu ditegaskan bukanlah antara mazhab dengan mazhab 
lain tapi antara seorang faqih dengan faqih yang lain.(120)

Jenis fiqh yang sangat mengapresiasi Maqāṣid atau tujuan hukum 
tanpa komitmen yang berlebihan dengan arti-arti tekstual sebuah teks 
sesungguhnya didasari oleh prinsip penting dalam kajian hukum Islam 
yakni prinsip ta’lil, prinsip hukum yang meyakini adanya sebab-sebab atau 

(119) Ibn al-Jauzi. 1985. Talbīs Iblīs, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, h.275.
(120) Al-Raisuni, Naẓariyyat al-Maqāsid ‘Inda al-Syatibi, h. 295.
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faktor-faktor yang menjadi dasar adanya sebuah penetapan hukum. Sebab 
dan faktor yang dimaksud tidak lain kecuali Maqāṣid dan kemaslahatan, 
dan dengan demikian tujuan dan Maqāṣid itu tidak boleh diabaikan 
ketika menganalisis teks-teks hukum atau hukum itu sendiri.

Meskipun contoh-contoh kasus bagi prinsip ijtihad Maqāṣidi sudah 
banyak dikemukakan, contoh yang cukup penting untuk diajukan adalah 
pengakuan Abu Zaid al-Dabbusi (mazhab hanafi-w 432 H), ia menyatakan:

“Sahabat-sahabat kami (ulama dari kalangan hanafiyyah) 
berpendapat bahwa seseorang yang wajib mengeluarkan zakat, 
apabila ia berzakat dengan cara memenuhi tujuan (Maqāṣid) 
zakat maka ia sudah dianggap terbebas dari zakat. Sementara 
menurut Imam al-Syafi‘ ia belum dianggap telah berzakat. Ulama 
hanafiyyah berpendapat apabilah wajib zakat dalam bentuk 
dirham tapi ia mengeluarkannya dalam bentuk gandum maka 
zakatnya menjadi sah karena tujuan zakat sudah terpenuhi yakni 
bahwa tujuan zakat itu adalah untuk memenuhi keperluan dan 
kekurangan orang-orang fakir dan itu sudah terwujud. Begitu juga 
halnya zakat fitrah dan kaffarah (tebusan) sumpah dan semua 
kewajiban sedekah apakah ia karena diwajibkan oleh Allah atau 
karena diwajibkan oleh hamba itu sendiri, maka ia menjadi sah 
bagi Ashab (ulama-ulama hanafiyyah) kalau dikeluarkan dengan 
nilainya. Sementara hal itu tidak sah bagi Imam Syafi‘.”(121)

Ibn al-Qayyim dalam berbagai kasus ijtihadnya ia juga mengamalkan 
jenis fiqh ini. Dalam hal kewajiban zakat fitrah yang ditunjuk dan diatur 
oleh nash hadis satu sha‘ kurma atau sha‘ anggur, ia misalnya mengatakan, 
Nabi menyebut khusus kurma dan anggur karena keduanya merupakan 
makanan pokok penduduk Madinah. Dengan demikian, maka sebuah 
daerah yang makanan pokoknya adalah makanan lain seperti jagung, 
beras atau biji-bijian yang lain maka mereka boleh mengeluarkan zakat 
fitrahnya dari makanan pokoknya dan tidak mesti dalam bentuk anggur 
dan kurma, meskipun yang disebut oleh hadis hanya keduanya dan inilah 

(121) Abu Zaid al-Dabbūsi. Tth . Ta’sīs al-Naẓar, Beirut: Dar Ibn Zaidun, h. 112.
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yang menjadi pegangan jumhur (mayoritas) ulama dan inilah yang benar, 
sebab tujuan (Maqāṣid) utama daripada kewajiban zakat itu adalah untuk 
memenuhi keperluan orang fakir dan miskin dan menghibur mereka di 
hari lebaran dengan memberi mereka makanan pokok seperti apa yang 
dimakan oleh masyarakatnya.(122)

Imam Malik, salah satu persoalan zakat yang menjadi terapan 
kontekstualisasi ijtihadnya yang berdasarkan Maqāṣid adalah kasus 
zakat ahlu al-zimmah. Ia mengatakan, mereka tidak perlu mengeluarkan 
zakat binatang ternaknya, anggurnya, kurmanya dan tanaman-tanaman 
mereka. Sebab tujuan (Maqāṣid) daripada kewajiban zakat itu adalah 
untuk membersihkan muzakki (pemberi zakat) dan untuk memenuhi 
keperluan fakir miskin.(123)

Keterangan di atas menunjukkan bahwa Imam malik menyebut 
dua tujuan utama dari kewajiban zakat yakni sebagai sebuah proses 
pembersihan jiwa bagi muzakki dan kesetiakawanan (bentuk solidaritas) 
bagi orang-orang muslim yang memerlukan. Kemudian ia membangun 
hukum di atas dua tujuan itu yakni non-muslim tidak berkewajiban 
menunaikan zakat sebab mereka tidak masuk dalam kategori dua tujuan 
itu.

Imam Ibn al-‘Arabi, salah seorang ulama dari kalangan Malikiyyah 
termasuk orang yang banyak memiliki produk ijtihad yang sumbernya 
adalah perlakuan terhadap teks-teks dan hukum-hukum syariat 
berdasarkan tujuan-maqasidnya. Ketika memberi komentar mengenai 
beberapa hadis Nabi menyangkut larangan bagi perempuan untuk 
melakukan perjalanan jauh tanpa ada mahram. Setelah ia menjelaskan 
hikmah dari larangan itu yakni untuk menjaga dan melindungi perempuan 
dari segala bentuk pelanggaran terhadap kehormatan dan kesuciannya, 
ia misalnya mengatakan bahwa: 

“Maka ketika prinsip ini sudah ditetapkan dan ulama-ulama 
kita sudah mengetahui sebab dan hikmahnya, maka perempuan 

(122) Ibn al-Qayyim, I‘lām al-Muwaqqi‘īn, vol.3 h.12.
(123) Imam Malik, al-Muwaṭṭa’, kitab: zakat, bab: tidak ada zakat ke atas ahl jizyah, no: 613.
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boleh saja bepergian tanpa mahram yang penting ia bepergian 
bersama dengan banyak laki-laki yang adil. Dalam kaitan ini 
Abu Hanifah mengatakan, ketentuan adanya mahram adalah 
sebuah kewajiban dan saya (Ibn al-‘Arabi) sangat heran dengan 
fiqh Abu Hanifah ini, sebab dia melakukan rasionalisasi 
atau kontekstualisasi dalam wilayah ibadah zakat karena ia 
mengatakan tujuannya adalah untuk memenuhi keperluan dan 
kekurangan fakir miskin tapi dalam kasus ini justeru ia menutup 
rasionalisasi hukum itu dengan mengatakan kehadiran mahram 
adalah sebuah kewajiban, dan ini bagi saya merupakan hal yang 
sangat mengherankan”.(124)

Ibn al-‘Arabi mengajukan satu lagi hujah terhadap pendapatnya 
tadi yakni bolehnya perempuan bepergian tanpa mahram dengan 
ketentuan sebagaimana yang sudah dikemukakan, untuk memback up 
itu ia mengemukakan berita gembira dari Nabi bahwa akan ada suatu 
zaman tertentu di mana seorang perempuan bepergian dari desa di 
Iraq ke Mekah untuk melakukan haji dan ia tidak memiliki rasa takut 
kecuali kepada Allah.(125) Dalam kasus itu sesungguhnya Ibn al-‘Arabi 
ingin menjelaskan sesuatu dengan pendekatan ijtihad Maqāṣidi bahwa 
apa yang disampaikan oleh Nabi itu karena adanya faktor keamanan 
yang cukup.

Penulis ingin mengemukakan suatu hal penting kaitannya dengan 
pendapat Ibn al-‘Arabi dalam masalah ini yakni Ibn al-‘Arabi sama sekali 
tidak mengajak kepada sebuah penghinaan terhadap kehormatan dan 
kesucian perempuan, dan pendapatnya mengenai hal ini tidaklah 
mencerminkan suatu poin yang menjadi titik tolak bagi pelanggaran 
teks-teks hadis menyangkut larangan perempuan melakukan perjalanan 
tanpa mahram. Namun yang terjadi sebenarnya adalah ia telah berusaha 
menampilkan perlakuan yang adil dalam kasus ini. Dengan demikian, 
siapa pun orangnya ia harus tetap menyesuaikan diri dengan kondisi, 

(124) Ibn al-Arabi, ‘Āridhat al-Ahwadzi, vol.5 h.118.
(125) HR al-Bukhari, kitab: al-Manāqib, bab: tanda-tanda kenabian dalam Islam, no: 3595.
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kasus dan masalah yang ia hadapi secara pribadi berdasarkan bingkai yang 
telah ditetapkah oleh Ibn al-‘Arabi yakni bartindak dengan mengindahkan 
tujuan dan spirit dari teks (nash) itu sendiri.

B. Diskursus Rasionalisasi Hukum Islam 
Meskipun eksistensi Maqāṣid al-Syarīah begitu penting dalam 

memahami hakikat hukum Islam dan dalam proses ijtihad seperti yang 
dikemukakan sebelumnya, namun ternyata eksistensinya merupakan 
perdebatan di kalangan ulama klasik.

Secara garis besar, dalam merespon wacana ini ulama terbagi menjadi 
tiga kelompok. Pertama, kelompok Mu’tazilah. Aliran ini meyakini bahwa 
setiap perbuatan (af ’al) dan hukum (ahkam) Allah wajib memiliki tujuan-
tujuan. Kedua, kelompok Maturidiyyah. Kelompok ini meyakini bahwa 
setiap perbuatan (af ’al) dan hukum (ahkam) Allah memiliki tujuan-
tujuan namun tidak bersifat wajib tapi lebih bersifat kebaikan Allah untuk 
hamba. Ketiga, kelompok Asyā‘irah. Kelompok ini menolak ide keharusan 
adanya tujuan-tujuan di balik perbuatan dan hukum-hukum Allah. Sikap 
Asyā‘irah di sini adalah konsekwensi dari sikap penolakannya terhadap 
kemampuan akal untuk mengenali baik buruk sebuah perbuatan, di mana 
kaum mu’tazilah justeru mendukungnya atau meyakininya.

Untuk lebih memahami masalah ini lebih mendalam, maka ada 
baiknya kita mengutip pernyataan Ibnu ‘Asyur menyangkut kenyataan 
masalah ini. Beliau mengatakan: 

“Masalah ini diperdebatkan oleh ulama kalam dan perbedaan 
itu hampir merupakan perdebatan formalistik bukan perbedaan 
substantif. Alasannya adalah karena semua umat Islam sepakat 
bahwa semua perbuatan atau tindakan Allah muncul dari 
kehendak, ikhtiar, dan berdasarkan ilmu Allah. Umat Islam juga 
sepakat bahwa segala tindakan Allah mengandung hikmah dan 
kemaslahatan, hikmah-hikmah itu adalah buah dari perbuatan, 
bersumber dari terjadinya perbuatan itu. Hal ini tidak ada 
perbedaan di dalamnya. Yang menjadi perbedaan kemudian 
hanya terbatas pada apakah hikmah atau kemaslahatan yang 
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dikandung hukum atau perbuatan Allah itu disebut tujuan 
(agrād) atau penyebab (‘ilal)”.(126)

Dengan demikian bisa dipahami bahwa sesungguhnya semua 
ulama Islam menolak eksistensi tujuan (ta’lil) dalam arti filosofis yang 
berimplikasi pada pencabutan kemampuan kehendak dari zat Allah. 
Selanjutnya bisa juga dipahami bahwa semua ulama Islam sepakat 
bahwa tidak satu pun tindakan Allah (termasuk hukumnya) yang tidak 
mengandung hikmah dan kemaslahatan. Dan makna inilah yang kita 
maksudkan ketika kita berbicara mengenai tujuan-tujuan hukum Islam.

Dr. Nu’man Jugaim mengatakan bahwa sesungguhnya wacana ini 
adalah wacana yang ditarik oleh ulama kalam dari rahim wacana teologis 
masuk ke dalam wacana ushul fiqh. Dengan demikian, wacana ini tidak 
memiliki gaung yang jelas dalam kajian ushul fiqh di mana kita temukan 
semua ulama ushul meyakininya atau menerimanya kecuali kelompok 
zahiriyyah. Karena semua ulama ushul fiqh menerima qiyas, sementara 
qiyas filosofis dasarnya adalah ketetapan adanya illat atau sebab hukum. 
Oleh karena itu penerimaan qiyas dan penerimaan ta’lil adalah dua sisi 
mata uang.(127)

Yang menarik untuk dikemukakan di sini adalah bahwa penerimaan 
terhadap eksistensi tujuan hukum (ta’lil al-ahkam) adalah suatu fenomena 
yang sangat populer di kalangan para fuqaha. Popularitas wacana ini 
sampai pada tahap di mana ada dari kalangan ulama yang mengakui 
terjadinya ijma (kesepakatan ulama) terhadap legalitas atau eksistensinya. 
Al-Amidi misalnya mengatakan: “Para Imam fiqh telah menyepakati 
bahwa hukum-hukum Allah senantiasa mengandung hikmah dan tujuan”.(128) 

Demikian halnya imam al-Qurtubi, ia mengatakan, “ Tidak ada 
perbedaan pendapat di antara para ahli fikir bahwasanya syariat-syariat 

(126) Ibn ‘Āsyur, al-Tahrīr wa al-Tanwīr, vol.1 h.379-380.
(127) Nu‘mān Jugaim. 2002. Ṭuruq al-Kasyf ‘an Maqāsid al-Syāri‘, Jordan: Dar al-Nafāis,h. 

160.
(128) Al-Āmidi, al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām, vol.2 h.210.
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yang dibawa oleh para Nabi-Nabi Allah bermaksud dan bertujuan untuk 
mewujudkan kemaslahatan duniawi dan ukhrawi.(129)

C.  Isu Maslahat dan Mafsadat
Setelah mengemukakan respon dan sikap para ulama mengenai 

eksistensi Maqāṣid al-Syarīah dan penegasan mengenai kesepakatan 
mereka mengenai eksistensi hikmah dan kemaslahatan manusia yang ada 
di balik semua tindakan dan hukum-hukum Allah, maka pada pembahasan 
ini akan dikemukakan bahwa dari sekian banyak tujuan-tujuan hukum 
Islam yang diperoleh ulama dari keterangan-keterangan teks-teks khusus 
baik itu ayat al-Quran maupun sunnah, maslahah merupakan tujuan 
inti dan utama dari tujuan-tujuan hukum. Terwujudnya kemaslahatan 
bagi manusia merupakan tujuan akhir dari seluruh ketetapan-ketetapan 
hukum yang nampak di permukaan. Apa pun tujuan yang dipahami oleh 
ulama semuanya akan bertumpu pada satu titik yaitu “Kemaslahatan”. 
Itulah sebabnya “kemaslahatan” menjadi pembahasan inti dalam kajian 
teori-teori hukum Islam baik itu kaedah-kaedah fiqh maupun kaedah-
kaedah ushul fiqh.

Karena posisi “maslahah” yang begitu penting dalam hukum Islam 
maka teori-teori yang harus dikembangkan selanjutnya adalah antara lain; 

1. Setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui teks suci-Nya baik 
Alquran maupun sunnah harus diyakini mengandung kemaslahatan 
bagi manusia baik dipahami oleh manusia atau tidak, dan ulama 
harus senantiasa mencari tahu maslahah di balik ketetapan hukum 
itu.

2. Ketika maslahah yang dipahami dari sebuah hukum sudah hilang 
dan berubah, maka hukum itu harus diberhentikan penerapannya. 
Karena meneruskan pemberlakuan hukum yang sudah hilang 
kemaslahatannya merupakan pelanggaran terhadap teori 

(129) Al-Qurtubi. 1372. al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān, Kairo: Dar al-Sya‘b, vol.2 h.64.
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“kemaslahatan” yang menjadi kata kunci dalam sistem hukum 
Islam. Pada saat yang sama itu juga berarti bentuk penganiayaan 
terhadap kemanusiaan, sebab harus disadari bahwa salah satu dasar 
hukum dalam Islam adalah al-Baraat al-Ashliyyah yang artinya bahwa 
manusia pada dasarnya diciptakan dalam keadaan bebas hukum 
kecuali ada dalil yang jelas yang menunjukkan adanya hukum yang 
mengenainya atau membebaninya. 

Dasar al-Baraat al-Ashliyyah kemudian boleh menjelaskan dasar 
selanjutnya yaitu Qillat al-Taklif artinya bahwa dalam sistem hukum 
Islam ada sebuah kenyataan “Kurangnya Pembebanan” seperti yang 
sudah dijelaskan sebelumnya. Namun harus ditegaskan bahwa teori 
ini hanya boleh berlaku pada wilayah muamalah tidak pada domain 
ibadah yang merupakan wilayah Tuhan.

3. Maslahah Mursalah sebagai sebuah teori atau dalil hukum harus 
diakui sebagai teori legal yang semakin memperkuat posisi “maslahah” 
sebagai kata kunci dalam sistem hukum Islam. Sebab ide maslahah 
Mursalah adalah menjadikan maslahah sebagai satu-satunya rujukan 
dalam memecahkan persoalan hukum Islam ketika seorang mujtahid 
tidak menemukan teks-teks hukum yang berkenaan dengan kasus 
hukum yang sedang dibahas baik teks-teks itu dalam posisi mencegah 
maupun membolehkan.

4. Kalau tidak satupun teks-teks hukum, berdasarkan penelitian, yang 
tidak mengandung maslahah, maka ini memastikan posisi dalil-dalil 
hukum yang lain selain nash harus memperhatikan dan mewujudkan 
maslahah di akhir proses kerjanya.

Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul setelah menyadari 
posisi sentral bagi maslahah adalah apakah semua jenis dan bentuk 
maslahah merupakan hal yang harus diperhatikan dan diwujudkan? 
Bagaimana bisa memahami kategori maslahah menjadi maslahah yang 
syara‘ dan non-syara‘?
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D. Kriteria Maslahah sebagai Tujuan Hukum Islam
Maslahah dan manfaat dalam bahasa Arab memiliki arti yang sama. 

Lawan dari maslahah adalah mafsadah yang memiliki arti yang sama 
dengan madharrah. Maslahah artinya sesuatu yang baik, menguntungkan, 
sementara mafsadah berarti sesuatu yang tidak baik dan merugikan.

Al-Ghazali ketika memberi pengertian maslahah mengatakan, 
“Maslahah pada dasarnya berarti mendatangkan manfaat dan menolak 
kemudaratan, tapi kami tidak menginginkan arti ini karena maslahah 
seperti ini adalah tujuan yang ingin diwujudkan oleh manusia. Yang kita 
maksudkan dari maslahah itu adalah memelihara tujuan-tujuan Syariah 
dan tujuan Syariah yang harus diwujudkan oleh manusia untuk manusia 
adalah agar mereka memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara 
akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta”.

Dari definisi al-Ghazali tentang maslahah bisa dipahami bahwa salah 
satu kriteria maslahah adalah bahwa ia harus masuk dalam lingkaran 
Maqāṣid al-Syarīah. Maqāṣid al-Syarīah yang dimaksud al-Ghazali adalah 
memelihara lima hal pokok yang menjadi tujuan hukum yaitu memelihara 
agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan 
memelihara harta. Al-Ghazali kemudian menjelaskan lebih jauh bahwa 
dengan demikian maka semua tindakan yang mendukung terwujudnya 
lima hal pokok tadi, maka ia termasuk dalam kategori maslahah, dan 
sebaliknya semua tindakan yang berusaha membatalkan terwujudnya 
lima hal pokok itu maka itu dikategorikan sebagai mafsadah. Dari kriteria 
yang diajukan al-Ghazali juga menggambarkan dengan sangat jelas bahwa 
antara Maqāṣid al-Syarīah dengan maslahah adalah dua substansi yang 
sangat berkaitan dan bahwa maslahah merupakan bagian terpenting dan 
inti dari tujuan hukum Islam.

Imam al-Syatibi mengemukakan bahwa kriteria maslahah yang 
merupakan tujuan syariat adalah tegaknya kehidupan dunia demi 
tercapainya kehidupan akhirat. Dengan demikian, segala hal yang hanya 
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mengandung kemaslahatan dunia tanpa akhirat atau tidak mendukung 
terwujudnya kemaslahatan akhirat, bukanlah maslahah yang menjadi 
tujuan syariat. Untuk itu manusia dalam mewujudkan maslahah haruslah 
terbebas dari nafsu duniawi, karena kemaslahatan tersebut tidak diukur 
menurut keinginan nafsu.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana cara menentukan apakah 
maslahah yang kita ingin wujudkan termasuk maslahah yang legal (syar‘i) 
atau tidak, maka kita perlu melirik kriteria yang diajukan oleh Said 
Ramadhan al-Buthi dalam disertasi doktornya yang berjudul “Dhawaabit 
al-maslahah fi al-Syarīah al-Islamiyyah”. Kriteria maslahah yang diajukan 
adalah sebagai berikut:

1. Maslahah Mesti Bernaung di Bawah Maqāṣid al-Syarīah(130)

Maqāṣid al-Syarīah yang dimaksud di sini adalah memelihara 
agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan 
memelihara harta. Dengan demikian semua bentuk maslahah yang 
bisa membatalkan kelima hal yang disebut maka ia keluar dari kategori 
maslahah yang hakiki. Ada dua macam maslahah yang tidak syar‘i, yaitu;

a. Semua bentuk maslahah yang melanggar lima hal pokok 
yang dimaksud seperti melepaskan diri dari ikatan-ikatan 
perhambaan kepada Allah, sengaja untuk melakukan perzinaan, 
menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada alasan yang benar, 
mengkonsumsi minuman-minuman memabukkan. Semua 
yang disebutkan ini meskipun mengandung maslahah dari 
segi bahwa semuanya mendatangkan kemanfaatan, tapi pada 
hakikatnya ia masuk dalam kategori mafsadah. Sebab semua hal 
itu membatalkan eksistensi lima hal pokok tadi yang menjadi 
standard untuk mengukur hakikat maslahah syar‘i.

(130) Al-Būṭi, Ḍawābit al-Maṣlahah fi al-Syarī‘ah al-Islamiyyah, h.119.
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b. Semua bentuk maslahah yang pada hakikatnya tidak menyalahi 
lima hal pokok tersebut, tapi karena kesalahan niat maslahah itu 
berubah menjadi sarana atau jalan untuk menghancurkan spirit 
atau semangat kelima hal pokok itu atau merusaknya. Ini berlaku 
untuk semua kasus, bahkan semua hal yang tadinya berstatus 
sebagai maslahah syar‘i boleh berubah menjadi mafsadah 
disebabkan karena kerusakan niat ketika melakukannya. Dengan 
demikian, bisa ditegaskan bahwa kebaikan dan kerusakan niat 
ketika melakukan suatu perbuatan yang mashlahi menjadi 
penting untuk mengukur perbuatan itu termasuk kategori 
maslahah Syar‘i atau justeru menjadi mafsadah.

2. Maslahah Tidak Menyalahi Nash al-Quran(131)

Maksudnya ialah bahwa maslahah yang ingin diwujudkan itu adalah 
maslahah yang tidak pasti (mawhūmah) dan tidak memiliki dasar yang 
boleh melegalkannya. Sedangkan nash yang dilanggarnya adalah nash 
qath’i atau nas zahir. Dengan demikian nash al-Quran jika memiliki 
kandungan makna yang pasti (konstan) maka jelaslah bahwa maslahah 
yang tidak pasti yang akan melanggarnya tidak boleh dipertahankan. 
Sebab kalau ini terjadi maka ia tidak layak disebut ta’arudh (dua dalil yang 
bertolak belakang), sebab maslahah dalam kondisi demikian memiliki 
kekuatan lebih rendah dari nash yang pasti. 

Adapun mengenai nash zahir yang bertentangan dengan maslahah 
yang tidak pasti maka makna yang dikandungnya meskipun lebih rendah 
sedikit dari nash Qath’i juga tidak boleh dikalahkan oleh maslahah yang 
tidak pasti. Alasannya adalah bahwa terjadi kesepakatan ulama mengenai 
keharusan mengamalkan nash zahir adalah sesuatu yang pasti (Qath’i) 
sementara tidak satu pun dari ulama yang mengatakan keharusan 
mengamalkan maslahah yang tidak pasti ketika ia bertentangan dengan 

(131) Al-Būṭi, Ḍawābit al-Mashlahah fi al-Syarī‘ah al-Islamiyyah, h.129.
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nash zahir dari al-quran. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa sama 
sekali tidak boleh disamakan antara keharusan mengamalkan nash zahir 
di mana keharusannya adalah pasti dengan keharusan mengamalkan 
maslahah di mana keharusannya hanya pada tahap zanni. 

3. Maslahah Tidak Menyalahi Sunnah(132)

Yang dimaksud maslahah yang menyalahi nash sunnah yaitu 
maslahah yang benar-benar berlandaskan akal semata dan tidak memiliki 
landasan dari nash lain. Alasannya adalah bahwa kebenaran sebuah akal 
adalah yang tidak menyalahi ketentuan yang terkandung dalam nash 
al-Quran dan sunnah. Ketika itu terjadi, maka boleh dipastikan bahwa 
maslahah itu adalah tidak wujud dan tidak substantif, hanyalah hasil 
imajinasi peneliti/mujtahid belaka. Dengan demikian, maka maslahah 
seperti itu tidak boleh diamalkan. Pelanggaran maslahah terhadap nash 
sunnah dalam konteks ini boleh berbentuk total dan khusus. Pelanggaran 
total adalah bahwa antara keduanya tidak boleh dikompromikan baik 
dengan jalan takhshis maupun Taqyiid. Pelanggaran khusus adalah bahwa 
keduanya boleh kompromi dengan jalan takhshis dan taqyid. Meskipun 
boleh kompromi tapi kaedah hukum mengatakan bahwa ini tetap 
dianggap pelanggaran, sebab tidak ada yang boleh men-takhshis atau 
men-taqyid sunnah kecuali dalil yang sudah menjadi legal, sementara 
maslahah yang menyalahi sunnah dalam masalah ini belum menjadi 
sesuatu yang legal, dan dengan demikian ia tidak mampu men-takhsis 
atau men-taqyid sunnah.

Tapi kalau maslahah itu memiliki pijakan dasar dari nash lain, 
sehingga antara keduanya boleh dikompromikan dengan jalan takhsis, 
atau pertentangan antara maslahah dengan nash yang tidak qati‘i maka 
kasus seperti ini dikembalikan kepada ijtihad ulama yang menanganinya. 
Kalau kasus seperti ini terjadi maka ini masuk dalam kategori “upaya 

(132) Ibid, h.161.
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kompromi antara beberapa nash yang bertentangan”, dan tidak boleh 
dikategorikan sebagai “upaya mentarjihkan maslahah atas nash”.

4. Maslahah Tidak Boleh Melanggar Qiyas yang Shahih(133)

Setelah al-Buthi mendiskusikan kriteria ini dengan menghabiskan 
banyak halaman ia menutup penjelasannya dengan mengatakan, 
“Pada intinya, maslahah tidak boleh sama sekali dipertahankan dan 
diamalkan kalau ia menyalahi qiyas yang benar (shahih). Baik maslahah 
itu tidak memiliki pijakan nash seperti maslahah mursalah maupun 
maslahah yang berpijak pada pijakan yang muktabar dari Syara‘ seperti 
qiyas tapi ia melanggar atau melanggar qiyas yang lebih kuat dan lebih 
dipertimbangkan. 

Lebih lanjut Al-Buthi mengatakan bahwa apa yang diasumsikan oleh 
banyak peneliti mengenai adanya qiyas yang ditakhsis dengan maslahah 
yang dilakukan oleh para Imam mujtahid di beberapa kasus-kasus 
fiqh (al-furu’) tidak benar. Karena yang terjadi adalah bahwa mereka 
menemukan unsur-unsur qiyas itu sendiri tidak terpenuhi karena ada 
dalil syara‘ yang lain yang menggugat illat yang ada pada qiyas itu seperti 
yang terjadi pada kasus-kasus Istihsan. Tentu kata al-Buthi, berbeda sekali 
antara mengabaikan qiyas yang benar dalam satu masalah hanya karena 
mengindahkan maslahah yang nampak menentangnya dan meninggalkan 
qiyas karena ada dalil syara‘ yang lain yang menggugat illat yang ada pada 
qiyas itu, sebab kenyataan pertama tidak boleh dan kenyataan kedua 
boleh dan inilah yang dialami oleh para Imam Mujtahid itu. 

5. Maslahah Tidak Boleh Menggeser Maslahah yang Lebih Penting 
atau Maslahah yang Setingkat Dengannya(134)

Dalam kenyataan hidup manusia ternyata tidak ada kemaslahatan 
yang dapat diwujudkan kecuali dengan cara menghilangkan atau 

(133) Ibid, h.216.
(134) Ibid, h.248.
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mengorbankan kemaslahatan yang lain, dan tidak ada kemudaratan atau 
musibah yang terjadi kecuali ia diiringi dengan kemaslahatan. Dan ini 
sudah merupakan hikmah yang dikehendaki oleh Allah. 

Namun demikian, kenyatan itu tidak sama sekali boleh 
menumbangkan teori yang sudah terbangun bahwa sesungguhnya Syariat 
Islam dibangun di atas kemaslahatan manusia. Sebab inti teori ini adalah 
bahwa ketika terjadi pertentangan antara berbagai macam kemaslahatan 
atau berbagai macam kemafsadatan maka Syariat Islam menetapkan 
agar kemaslahatan-kemaslahatan yang lebih penting dan besar harus 
diprioritaskan dari kemaslahatan-kemaslahatan yang lebih rendah. 

Begitupun halnya dengan kemafsadatan, syariat menetapkan agar 
kemafsadatan yang besar harus diprioritaskan untuk dihindari daripada 
kemafsadatan yang lebih rendah. Inilah standar yang pasti yang telah 
ditetapkan oleh syariat dalam rangka memerhatikan kemaslahatan dan 
akibat-akibatnya dan memahami pentingnya setiap tahapnya. Ini semua 
bertujuan untuk mencegah mujtahid dari perangkap kesesatan dalam 
menangkap kemaslahatan yang benar ketika ia tidak menemukan nash-
nash syariat. 

E. Perangkat Metodologi Identifikasi Maqāṣid al-Syarīah
Pada pembahasan yang lalu, kita telah mengemukakan betapa 

posisi penting yang diperankan oleh pengetahuan Maqāṣid al-Syarīah 
bagi seorang mujtahid atau faqih atau semacamnya dalam proses atau 
aktivitas ijtihad dalam rangka memproduk hukum-hukum fiqh. Meskipun 
demikian, harus ditegaskan bahwa pengetahuan tentang hal yang 
dimaksud sangat terkait dengan usaha dan upaya yang harus dilakukan 
untuk memperoleh pengetahuan itu sendiri dan perolehan itu tidak 
mudah, ia memerlukan langkah-langkah, tenaga, waktu dan metodologi. 
Karena itulah penulis ingin menegaskan bahwa perbincangan mengenai 
cara-cara memperoleh pengetahuan tentang Maqāṣid al-Syarīah 
merupakan pembicaraan yang mesti dan penting dalam wacana Maqāṣid 
al-Syarīah. Alasannya adalah karena metodologi pengetahuan tentang 
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Maqāṣid al-Syarīah akan memberi jaminan yang cukup signifikan bagi 
pengetahuan yang benar tentang Maqāṣid al-Syarīah dan pada gilirannya 
hukum yang akan dibangun padanya juga akan merepresentasikan hukum 
yang benar dan tepat. 

Sebenarnya upaya-upaya untuk memahami bentuk-bentuk Maqāṣid 
al-Syarīah sudah dilakukan oleh sebagian ulama klasik, namun upaya-
upaya itu boleh jadi menjadi masalah besar yang berujung pada terjadinya 
bahaya besar juga dalam proses penggalian hukum baik dulu, sekarang 
maupun yang akan datang.

Dalam buku monumentalnya yang sangat populer bagi pengkaji studi 
syariah terutama dalam kajian Maqāṣid al-Syarīah, Imam al-Syatibi telah 
mengemukakan sebagian upaya-upaya metodologi yang dimaksud itu 
sebagaimana berikut.(135)

1. Kelompok Pertama, kelompok ini meyakini bahwa satu-satunya 
jalan atau cara untuk mengetahui tujuan-tujuan hukum Islam 
adalah makna-makna zahir yang ditunjuk oleh Nushus Syar‘iyyah 
atau teks-teks suci itu sendiri baik al-Quran maupun sunnah Nabi. 
Mereka menegaskan bahwa hal-hal yang menjadi keinginan Syāri‘ 
(pembuat syariat) hanya bisa diketahui dari teks-teksnya. Dengan 
demikian setiap upaya pencarian tujuan hukum yang menempuh 
cara yang lain selain teks-teks suci itu akan berdampak pada 
terjadinya penambahan-penambahan yang akan terjadi pada 
agama dan kesewenang-wenangan dalam merumuskan atau 
menetapkan hukum-hukum agama. Pendapat ini dianut oleh 
kalangan al-zahiriyyah(136) (kelompok tekstual dalam Islam).

(135) Al-Syatibi, al-Muwāfaqāt vol.2 h.391, Abdul Majid al-Najjār. 1992. Masālik al-Kasyf ‘An 
Maqāsid al-Syāri‘ bain al-Syatibi wa Ibni ‘Āsyūr. Lubnan: Dar al-Garb al-Islami h.144.

(136) Penting dikemukakan di sini bahwa kelompok zahiriyyah dan batiniyyah bukanlah 
kecenderungan historis yang sudah punah tetapi keduanya senantiasa berkembang 
sepanjang sejarah. Kita dapat melihat fenomena mereka berupa sikap jumud dengan 
zahir teks dalam menghadapi berbagai masalah kontemporer untuk memberi 
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2. Kelompok kedua, kelompok menganut pendapat yang berbeda 
dengan pendapat al-Zahiriyyah. Mereka meyakini bahwa teks-
teks agama itu memiliki makna-makna zahir dan makna-makna 
batin. Tujuan-tujuan hukum yang substantif itu hanya terdapat 
pada makna-makna yang batin dan sama sekali tidak diperoleh 
dari makna-makna zahir nash.

3. Kelompok ketiga, kelompok yang dianut oleh kebanyakan 
ulama. Kelompok ini mengadopsi suatu metode pengetahuan 
atau penyingkapan Maqāṣid al-Syarīah yakni metode yang 
mengindahkan makna-makna zahir dari teks-teks itu dan 
tidak mengabaikan makna-makna batin. Penghormatan 
mereka terhadap kombinasi zahir dan batin teks membawa 
terjadinya keserasian antara zahir dan batin di mana zahir tidak 
mengorbankan makna batin begitu pula sebaliknya. Metode 
inilah yang dianut oleh Imam al-Syatibi dan Imam Ibnu ‘Asyur, 
dua tokoh yang banyak mempengaruhi studi-studi Maqāṣid 
kontemporer.

Sebenarnya, pembahasan mengenai tata cara atau metodologi untuk 
mengetahui Maqāṣid al-Syarīah sudah dimulai oleh para ulama ushul 
klasik, namun pembahasan-pembahasan itu kelihatan partikularistik 

penjelasan hukum mengenainya. Bagi mereka tidak sepantasnya hukum itu digali 
berdasarkan maksud yang tidak ditunjuk oleh zahir-zahir nash. Dengan sikap ini, 
mereka hampir menafikan kemampuan Islam memenuhi kepentingan-kepentingan 
manusia di semua tempat dan zaman. Pada sisi lain juga kita menyaksikan sikap yang 
sangat berbeda dengan sikap zahiriyyah yakni sikap yang menganggap Maqāsid dapat 
diambil dari esensi-esensi yang sama sekali tidak punya hubungan dengan teks-teks 
agama. Lalu mereka membina hukum-hukum berdasarkan esensi yang mereka anggap 
sebagai Maqāsid yang berakibat pada pengabaian perkara-perkara prinsip dalam 
Islam. Propaganda-propaganda seperti pengabaian hukum hudud, penghalalan riba, 
persamaan dalam pusaka dan semacamnya sebagai manifestasi dari prinsip kemajuan 
dan prinsip mengikuti spirit zaman adalah produk kecenderungan batiniyyah dan 
penetapan Maqāsid al-Syarīah. Lihat Abdul Majid al-Najjār, Masālik al-Kasyf, h.145.
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dan tidak bersifat terperinci. Hal ini bisa dipahami sebagai suatu hal yang 
alami di mana pembahasan Maqāṣid al-Syarīah saat itu belum terlalu 
fenomenal. Bisa dikatakan bahwa pembahasan tentang Masalik al-‘Illat 
atau cara-cara mengetahui illat hukum adalah pembahasan ushul fiqh 
yang paling dekat dengan pembahasan metode-metode mengetahui 
Maqāṣid al-Syarīah. Sebab illat hukum ialah tujuan-tujuan mikro hukum 
sedangkan Maqāṣid al-Syarīah adalah tujuan-tujuan makro hukum.(137)

 Dari pemantaun sejarah ilmu ini, hal yang bisa dikemukakan adalah 
bahwa yang paling pertama mengulas atau menggagas metodologi 
pengetahuan tentang Maqāṣid secara langsung dan terinci adalah Imam 
al-Syatibi dalam buku monumentalnya “al-Muwafaqat”, dan berselang 
beberapa abad kemudian upaya al-Syatibi dikonstruk ulang oleh Imam 
Ibnu ‘Asyur dalam bukunya “ Maqāṣid al-Syarīah” dengan cara yang sangat 
berbeda.

1. Metodologi Imam al-Syatibi

Di penghujung pasal tentang Maqāṣid al-Syarīah dalam bukunya al-
Muwafaqat Imam al-Syatibi memberi ruang khusus untuk mengulas cara-
cara metodologi untuk mengetahui Maqāṣid al-Syarīah.(138) Pembahasan 
tentang hal ini ditempatkan di akhir pembahasan tentang Maqāṣid karena 
ia menganggapnya sebagai simpulan yang sistematik bagi semua narasi 
yang terserak dan tersebar di berbagai tempat tentang Maqāṣid yang ia 
kemukakan sebelumnya.

Setelah ia mengemukakan sebab penundaan pembahasan tentang 
metodologi pengetahuan Maqāṣid, ia kemudian mengemukakan empat 
metode untuk mengetahui Maqāṣid sebagai berikut;

(137) Metode-Metode penetapan Illat dalam pandangan Ushuliyyun ialah Nash, Ijma, Īmā, 
al-Munāsabah, al-Sabr, al-Taqsīm, al-Ṭard wa al- Daurān. Lihat al-Gazali, al-Mustaṣfa, 
h.308.

(138) Al-Syatibi, al-Muwāfaqāt, vol.2 h.391.
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a. Fisik Perintah dan larangan. Cara yang pertama untuk mengetahui 
tujuan hukum ialah dengan cara memahami maksud Allah dan 
Rasulnya langsung dari fisik perintah dan larangannya.
Fisik perintah dan larangan dari teks-teks suci itu dengan sendirinya 

menunjukkan bahwa maksud substantif Allah dan Rasulnya adalah 
terjadinya perbuatan yang diperintahkan melalui kata perintah itu, begitu 
pula sebaliknya yakni maksud substantif dari fisik larangan itu adalah 
meninggalkan perbuatan yang dipahami dari larangan itu sendiri. Dalam 
kaitan ini, al-Syatibi berkata bahws memahami hakikat ini jelas dan 
berlaku umum baik bagi yang mempertimbangkan formalitas perintah 
(amar) dan larangan (nahy) itu maupun bagi yang mempertimbangkan 
illat perintah atau larangan.(139)

Imam al-Syatibi mengajukan dua syarat utama bagi kepantasan 
dan kelayakan format perintah dan larangan sebagai sarana atau cara 
pengetahuan tentang Maqāṣid al-Syarīah.

Pertama, format perintah dan larangan itu haruslah merupakan 
perintah pertama atau larangan pertama. Dengan demikian, perintah 
kedua dan larangan kedua tidak boleh dijadikan sebagai cara untuk 
mengetahui tujuan hukum. contohnya firman Allah;

فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع)16)) 

Terjemahnya, “
“…dan bersegeralah (menuju ke masjid) untuk mengingat Allah 
dan tinggalkanlah jual beli.” 

Larangan ini dalam konteks hari jumat pada saat orang harus ke 
masjid salat jumat pada saat azan berkumandang. Larangan melakukan 
jual beli pada ayat ini termasuk dalam kategori larangan kedua bukan 
larangan pertama, karenanya tidak boleh menjadi sumber larangan jual 

(139) Ibid.
(140) QS al-Jumu‘ah ayat 9.
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beli secara normatif. Sebab jual beli memiliki status hukum boleh yang 
ditunjuk oleh ayat tentang halalnya jual beli.

Kedua, format larangan itu harus berstatus perintah yang tegas dan 
jelas. Dengan demikian perintah yang dipahami dari keterkaitannya 
dengan perintah yang lain maka tidak boleh menjadi petunjuk bagi 
Maqāṣid al-Syarīah. Begitu pula perintah yang dipahami dari adanya 
larangan melakukan sesuatu. Perbuatan yang harus dikerjakan yang 
dipahami dari adanya larangan mengerjakan sebaliknya tidak memenuhi 
syarat untuk menjadi sumber pengetahuan tentang Maqāṣid itu.

Metode ini, dengan penjelasan sesingkat ini, masih memerlukan 
penjelasan lebih lanjut dari al-Syatibi karena dari penjelasan itu bisa 
dipahami bahwa terlaksananya perbuatan adalah sebuah tujuan agama 
yang diperoleh dari pemahaman langsung dari format perintah itu, 
dan generalisasi ini memicu adanya masalah penerapan hukum. Dari 
sisi penerapan hukum boleh jadi penerapan atau pelaksanaan sebuah 
ketentuan hukum bertolak belakang dengan maksud atau tujuan hukum 
yang lain. Karena itu, metode yang disampaikan al-Syatibi tadi tidak tepat 
kecuali dalam bentuk normatifnya saja yakni apabila kita hanya melihat 
formalitas perintah itu tanpa mempertimbangkan implikasi-implikasi 
yang kemungkinan muncul dari eksekusi perintah itu. 

Dengan demikian, maka kalau kita juga memperhitungkan implikasi-
implikasi itu maka kita tidak boleh mengatakan bahwa setiap pelaksanaan 
formalitas perintah agama merupakan bahagian dari Maqāṣid al-syāri‘. 
Sebab pada kenyataannya, kita temukan betapa banyak penerapan 
perintah agama justeru bertentangan dengan Maqāṣid al-Syarīah atau 
paling tidak ia (pelaksanaan hukum) tidak mewujudkan Maqāṣid al-
Syarīah, seperti halnya kasus penerapan hukum potong tangan pada 
kondisi kelaparan dan paceklik. 

Pada poin inilah muncul pertanyaan penting dan menentukan, yakni 
apakah terlaksananya sebuah perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh 
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suatu perintah (agama) merupakan tujuan hukum dengan sendirinya 
ataukah tujuan hukum itu ialah apa yang diwujudkan oleh perbuatan 
itu sendiri? Sehingga terlaksananya perbuatan itu tidak bisa dikatakan 
sebagai bagian dari tujuan (agama) kalau ia tidak mencapai tujuannya?

Sanggahan ini layak sekali mendapatkan penjelasan dari imam 
al-Syatibi ketika mengajukan cara ini sebagai salah satu cara untuk 
mengetahui maksud atau tujuan hukum (Maqāṣid). Ide utama yang 
ingin dikemukakan oleh sanggahan ini sesungguhnya merupakan bagian 
dari teori Maqāṣid al-Syarīah yakni bahwa legalitas suatu tindakan atau 
perbuatan seorang mukallaf sangat tergantung pada pengaruh atau 
implikasi yang muncul dari perbuatan itu, bila implikasi dari perbuatan 
itu baik maka perbuatan itu bisa dilegitimasi begitu juga sebaliknya. Sebab 
betapa banyak perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan (halal) namun 
pada akhirnya dilarang karena implikasi-implikasi yang ditimbulkannya 
bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum (agama) atau Maqāṣid al-
Syarīah. 

Begitu pula sebaliknya betapa banyak perbuatan yang awalnya 
dilarang tapi karena perbuatan itu berujung pada terciptanya banyak 
kemaslahatan maka ia pun pada akhirnya dibolehkan. Teori ini 
kenyataannya merupakan teori yang dikembangkan oleh Imam al-Syatibi 
sendiri dan bisa disaksikan melalui kenyataan-kenyataan yang jelas dan 
tegas.(141)

(141) Lihat masalah kesepuluh dari kitab ijtihad dari buku al-Muwāfaqāt 4/194. Disana al-
Syatibi misalnya mengatakan:

النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة وذلك أن المجتهد 
لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى 

ما يؤول إليه ذلك الفعل.
 Pernyataan al-Syatibi di atas persis sama dengan teori yang dikemukakan tadi 

menyangkut legalitas perbuatan dan keterkaitannya dengan implikasi.
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b. Mempertimbangkan illat-illat hukum yang dikandung oleh 
perintah dan larangan. Ini adalah cara kedua yang diajukan oleh al-
Syatibi dalam rangka menangkap Maqāṣid al-Syarīah yakni mencari 
alasan-alasan atau sebab-sebab yang ada di balik perintah itu.
Karena pengetahuan illat menjadi kata kunci untuk menangkap 

Maqāṣid, maka perlu mencari tahu illat itu melalui metode-metode 
pencarian illat yang sudah dikupas banyak dalam ilmu ushul fiqh. Kalau 
illat itu sudah dideteksi maka pengetahuan Maqāṣid turut terdeteksi pula 
dan kemudian harus diamalkan. Tapi apabila tidak mampu dideteksi 
setelah dicari melalui upaya ijtihad maka Maqāṣid al-Syarīah turut menjadi 
kabur (tidak diketahui). Pada tahap ini ada beberapa kemungkinan yang 
akan terjadi seperti berikut.(142)

Pertama, pencarian illat yang dimaksud berujung dengan 
pemberhentian pencarian Maqāṣid al-Syarīah karena tidak tersedianya 
dalil atau petunjuk atas adanya illat itu. Dengan demikian, pencarian 
dilanjutkan sampai mendapatkan dalil dan biasanya ini terjadi dalam 
wilayah muamalah.

Kedua, pencarian illat itu berakhir dengan pemberhentian pencarian 
Maqāṣid al-Syarīah tetapi penuh keyakinan bahwa hukum yang dipahami 
dari perintah itu tidak boleh diberlakukan pada kasus yang lain yang 
tidak ada ketetapan hukumnya. Karena tujuan hukum meskipun tidak 
diketahui secara pasti namun diketahui bahwa hukum yang ada tidak 
dinginkan berlakunya pada kasus yang lain. Pada biasanya kemungkinan 
ini terjadi pada domain ibadah.(143)

Perlu dikemukakan di sini bahwa kalau ide utama metode kedua 
ini menjadikan metode pencarian illat sebagai cara untuk menangkap 
Maqāṣid al-Syarīah, namun al-Syatibi tidak menjadikan illat itu sendiri 
sebagai Maqāṣid al-Syarīah tapi baginya (syatibi) ia hanya merupakan 

(142) Lihat al-Syatibi, al-Muwāfaqāt, vol.2 h.349.
(143) Al-Syatibi, al-Muwāfaqāt vol. 2 h. 394.
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sebagai tanda (alamat) bagi kemungkinan adanya Maqāṣid. Tapi yang 
menjadi Maqāṣid sesungguhnya di sini adalah pengaruh adanya illat 
itu berupa keharusan melaksanakan perbuatan tertentu atau larangan 
melaksanakannya. Dan ini sesuai metode pertama yakni perlunya 
mempertimbangkan Maqāṣid dalam hal kebolehan melaksanakan 
perbuatan atau tidak boleh dan menjadikan format perintah dan larangan 
itu hanya sebagai cara untuk mengetahuinya.(144)

c. Perlunya memperhitungkan dua jenis Maqāṣid; tujuan primer 
(maqsid asli) dan tujuan sekunder (maqsid taabi’).

Ide utama metode ini adalah perlunya ada kesadaran seorang 
mujtahid bahwa al-Syāri‘ memiliki dua jenis tujuan dari semua bentuk 
ketetapan hukumnya baik dalam wilayah muamalah maupun domain 
ibadah. Dua jenis tujuan itu adalah tujuan utama dan tujuan sekunder.(145)

Contoh kasus yang diajukan al-Syatibi untuk menjelaskan metode 
ini ialah kasus pernikahan. Ajaran pernikahan dalam Islam disyariatkan 
untuk memenuhi dua tujuan sekaligus. Tujuan utamanya adalah untuk 
berkembang biak sebagai sarana untuk mempertahankan kelestarian 
generasi manusia di bumi. Di samping tujuan utama ini ada juga tujuan 
sekunder yakni mencari ketenangan jiwa, kebersamaan dan tolong 
menolong dalam memenuhi keperluan duniawi dan ukhrawi seperti 
kebutuhan masing-masing akan yang lain baik bersifat biologis maupun 
maknawi, menikmati kecantikan yang dimiliki perempuan, dan pelayanan 
seorang isteri kepada suami dan anak-anaknya.

Perkara-perkara ini semuanya merupakan tujuan-tujuan yang ingin 
dicapai dalam pernikahan. Di antaranya ada yang disebutkan dengan jelas 

(144) Untuk mengetahui lebih detail persamaan antara metode-metode penetapan illat 
dan metode-metode penetapan Maqāsid lihat Nu‘man Jugaim, Ṭuruq al-Kasyf ‘an 
Maqāsid al-Syāri‘, h.155.

(145) Al-Syatibi, al-Muwāfaqāt vol.2 h.396.
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melalui nash-nash syara‘ ada pula yang diperoleh melalui analisis terhadap 
nash-nash itu. Ada yang diketahui melalui dalil lain atau melalui metode 
istiqra terhadap berbagai nash. Tujuan-tujuan sekunder ini mempunyai 
tugas memproteksi dan memelihara tujuan utama dari kerapuhan dan 
mencegah kemungkinan keruntuhannya. Tujuan-tujuan sekunder ini bagi 
al-Syatibi harus dipartimbangkan sebagai cara untuk sampai kepada apa 
yang disebut dengan tujuan utama. Ia akan memperkuat eksistensi tujuan 
utama saat ini dan akan mempertahankan wujudnya di masa depan.

Imam al-Syatibi lebih lanjut mengelaborasi metode kedua ini dengan 
membuat sebuah rumusan yaitu semua yang tidak disebutkan oleh nash 
tetapi ia memiliki karakter seperti itu (tujuan-tujuan sekunder) maka ia 
merupakan maqsud al-Syari (tujuan hukum) karena ia telah memiliki 
peranan dalam menguatkan tujuan-tujuan primer atau utama (maqāṣid 
ashliyyah). Dengan demikian, maka perlu menolak semua hal yang 
bertentangan dengan tujuan-tujuan sekunder itu, sebab yang demikian 
pasti akan menghilangkan eksistensi tujuan-tujuan utama, dan yang 
demikian bukanlah termasuk tujuan agama.

Dengan memahami rumusan di atas, maka kita bisa memahami 
misalnya kenapa nikah mut’ah dan nikah al-tahlil untuk kepentingan 
suami pertama yang menceraikan isterinya talak tiga sekaligus 
diharamkan karena keduanya tidak mengandung maqsud syara‘ sebab 
praktik keduanya menghancurkan tujuan utama dari pernikahan itu 
sendiri yakni perkembangbiakan dan kelestarian kasih sayang dan saling 
menyayangi.(146)

Dari keterangan di atas, maka bisa dipahami alasan metode ketiga 
ini dianggap sebagai metode untuk memahami Maqāṣid al-syari. Inti 
dari metode ketiga ini ialah segala hal yang tidak ditunjuk oleh teks 
sebagai sebuah tujuan namun tabiatnya bisa mengukuhkan dan turut 

(146) Lihat al-Syatibi, al-Muwāfaqāt vol. 2 h. 397.
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mempertahankan eksistensi tujuan-tujuan utama, maka ia harus 
diposisikan sebagai bagian dari Maqāṣid al-Syariah.

d. Metode Sukūtu al-Syāri‘
Inti metode ini adalah apabila al-Syari tidak memberi penjelasan 

hukum (diam) dalam suatu masalah sementara ada alasan filosofis yang 
menghendaki adanya hukum tertentu bagi masalah yang dimaksud maka 
kondisi yang demikian memberi pemahaman (petunjuk) kepada kita 
bahwa Allah atau al-Syari‘ tidak menginginkan adanya hukum yang kita 
kira-kira itu dengan alasan filosofis itu. Untuk kepentingan penjelasan 
mengenai metode ini, al-Syatibi mengajukan dua contoh;

Pertama, Imam Malik menolak sujud syukur sebagai amalan sunnah. 
Idenya ialah apabila seseorang menerima sebuah bentuk kenikmatan 
maka biasanya ia mensyukuri atau mengapresiasi kenikmatan itu 
dengan sujud syukur. Perbuatan ini tidak diterima oleh imam Malik dan 
alasannya ialah sejak zaman Rasul umat Islam berulang kali mendapatkan 
kenikmatan yang besar tapi sujud syukur tidak digunakan oleh mereka 
sebagai cara untuk mensyukurinya dan kita tidak mengetahui adanya 
penjelasan mengenai wujudnya cara ini sebagai tanda kesyukuran. 

Untuk memperkuat sikap imam Malik, ia kemudian menolak riwayat 
dari Abu Bakar yang mengisahkan bahwa beliau (Abu Bakar) pernah 
melakukan itu pada perang Yamamah. Alasan penolakan imam Malik 
ialah bahwa alasan yang mengundang adanya penjelasan kebolehan 
(sunnah) sujud syukur adalah berulang-ulangnya terjadi tapi tetap 
saja kita tidak mendapatkan riwayat dari orang-orang bahwa mereka 
melakukan sujud syukur untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan 
yang berulang-ulang itu kecuali riwayat dari Abu bakar. 

Dengan demikian riwayat itu, karena menyalahi atau tidak sesuai 
dengan riwayat yang umum, maka ia sepatutnya ditolak. Sebab tidak 
adanya riwayat yang pasti bahwa Nabi dan para pemuka sahabatnya 
melakukannya sementara mereka beberapa kali mendapat kenikmatan 
sebagai alasan sujud syukur maka sikap mereka itu posisinya seperti 
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posisi adanya nash (hukum yang disebutkan dalam nash)(147) yang bisa 
menggugurkan riwayat Abu Bakar karena terjadi kontradiksi antara 
keduanya.(148)

Kedua yang dikemukakan oleh al-Syatibi ialah Nabi tidak menjelaskan 
hukum kewajiban zakat pada sayur-sayuran sementara alasan yang 
menghendaki adanya kewajiban zakat pada keduanya memang wujud 
yakni adanya kesamaan dengan hasil tanaman-tanaman yang lain. Dengan 
tidak adanya penjelasan hukum di sini bisa dipahami bahwa kekosongan 
penjelasan itu merupakan tujuan agama. Artinya tidak wajibnya zakat 
pada sayur-sayuran itu merupakan sesuatu yang diinginkan oleh agama 
(syari/Allah dan Rasulnya). Bukan hanya itu, tapi mewajibkan zakat pada 
sayuran itu merupakan tindakan yang dianggap menambah-nambah 
ajaran agama.(149)

Hal yang menarik perhatian pada poin ini ialah Imam Ibn ‘Asyur 
dalam kitabnya khusus mengenai Maqāṣid al-Syarīah menyebutkan 
metode-metode al-Syatibi dalam menangkap Maqāṣid al-Syarīah. Namun 
ia tidak menyebutkan metode keempat ini sekaligus tidak memberi alasan 
mengapa ia tidak menyebutkannya. Sikap Ibnu ‘Asyur ini mengundang 
perhatian sebagian penulis kontemporer untuk memberikan alasan 
mengapa ia mengabaikannya. Salah satu interpretasi yang diajukan oleh 
sebagian dari mereka ialah metode keempat ini adalah metode yang 
memiliki bidang terapan yang sangat sempit bila dibandingkan dengan 
tiga metode sebelumnya sehingga ia kurang memiliki kepentingan dalam 
konteks wacana ini dan atas dasar inilah ia diabaikan oleh Ibn ‘Asyur.(150)

Inilah empat metode yang dikemukakan oleh Imam al-Syatibi dalam 
sebuah bab khusus mengenai cara-cara menentukan Maqāṣid al-Syarīah.

(147) Lihat al-Syatibi, al-Muwāfaqāt v. 2 h. 410
(148) Ibid.
(149) Lihat ibid vol. 2., h. 413.
(150) Lihat Abdul Majid, Masālik al-Kasy ‘An Maqāsid al-Syarīah, h. 154, Ibnu Zugaibah, 

al-Maqāsid al-‘Ammah li al-Syarīah al-Islamiyyah, h. 124.
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e. Metode Istiqra’ (penelitian induktif) 
Metode ini tidak disebutkan secara jelas oleh al-Syatibi dalam bab 

khusus mengenai metode pencapaian Maqāṣid al-Syarīah, namun Prof. 
Dr. Ahmad al-Raisuni dalam bukunya Nadzariyyat al-Maqāṣid ‘Inda al-
Syatibi, bersikeras untuk memasukkan dua metode yang dianggapnya 
sebagai metode al-Syatibi yakni metode istiqra’ dan metode bahasa Arab.(151)

Alasan yang diajukan oleh Ahmad al-Raisuni atas bersikukuhnya 
memasukkan pendekatan istiqra sebagai bagian dari metode al-Syatibi 
karena ia menggunakannya hampir di semua lembaran bukunya (al-
Muwafaqat) terutama sekali pada juz menyangkut Maqāṣid al-Syarīah.(152) 
Bukan hanya demikian, tapi al-Raisuni membangun asumsi lebih jauh. Ia 
mengatakan bahwa bahkan sebenarnya al-istiqra’ itu merupakan metode 
pengungkapan Maqāṣid terpenting dari metode-metode yang lain. Pada 
konteks ini ia mengatakan;

“Bagaimana pun juga, kita bisa mengatakan dengan tegas 
bahwa bagi imam al-Syatibi metode istiqra’ merupakan metode 
terpenting dan terkuat untuk mencapai pengetahuan dan 
menetapkan tujuan-tujuan hukum atau Maqāṣid al-Syarīah”.(153)

Hal yang patut disebutkan di sini adalah bahwa al-Raisuni tidak 
membangun asumsinya di atas dasar yang rapuh sebab ia mengatakan itu 
berdasarkan ungkapan-ungkapan al-Syatibi sendiri dalam al-Muwafaqat 
dan pada bab al-Maqāṣid secara khusus. Misalnya al-Syatibi mengatakan:

“Keyakinan kami adalah bahwa dengan pendekatan penelitian 
induktif (istiqra) dan setelah kita melakukannya sesungguhnya 
hukum-hukum syariat ini dibangun dan dirumuskan oleh 

(151) Yang dimaksud metode bahasa arab di sini ialah bahwa untuk memahami dan 
mengetahui tujuan-tujuan hukum harus melalui kaedah dan ketentuan uslub-uslub 
bahasa arab.

(152) Al-Raisuni telah membuktikan asumsinya dengan melakukan penelitian maksimal 
terhadap lembaran-lembaran al-Muwāfaqāt dan hasil penelitiannya menunjukkan 
ada sekitar seratus kali titik ia meyebut al-Istiqra’ dalam al-Muwāfaqāt . Lihat, al-
Raisuni, Nazariyyāt al-Maqāsid… h. 251.

(153) Lihat ibid, 251.
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pembuatnya (Allah dan Rasulnya” untuk mewujudkan 
kemaslahatan-kemaslahatan manusia”.(154)

f. Metode Bahasa Arab
Metode al-Syatibi yang ke enam untuk mengetahui Maqāṣid al-

Syarīah adalah memahami atau mengetahui tujuan-tujuan syariat melalui 
pendekatan bahasa Arab. Salah satu alasan atau pertimbangan metodologi 
yang mendorong Ahmad al-Raisuni untuk memasukkan metode ini ke 
dalam metodologi penetapan Maqāṣid bagi al-Syatibi adalah penegasan 
yang berulang-ulang dari al-Syatibi mengenai pentingnya menghormati 
dan berkomitmen terhadap kaedah-kaedah bahasa Arab dalam rangka 
memahami ajaran-ajaran syariat secara umum dan memahami tujuan-
tujuan syariat secara khusus. Imam al-Syatibi sendiri mengungkapkan 
secara eksplisit bahwa bahasa Arab merupakan penerjemah bagi Maqāṣid 
al-Syarīah.(155) Bukan hanya itu, ia juga memberi ruang khusus bagi 
pembahasan mengenai tujuan agama yakni pembuatan syariat untuk 
dipahami oleh manusia.(156) Pembahasan ini sangat erat hubungannya 
dengan cara-cara memahami Maqāṣid al-Syarīah.

Salah satu ungkapan al-Syatibi yang cukup tegas mengenai perlunya 
komitmen terhadap kaedah-kaedah bahasa Arab dalam rangka memahami 
syariat sebagai berikut:

“Sesungguhnya syariat ini adalah berbahasa Arab. Tidak ada 
yang mampu memahaminya dengan pemahaman yang benar 
kecuali mereka yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai 
bahasa Arab...dengan demikian, maka bilamana seseorang itu 
masih pemula dalam bahasa Arab maka ia pun termasuk dalam 
kategori pemula dalam hal pemahaman syariat, atau kalau masih 
menengah dalam bahasa Arab maka ia pun masuk dalam kelas 
menengah dalam pemahaman syariat dan pasti kelas menengah 

(154) Al-Syatibi, Al-Muwāfaqāt v. 2 h. 6.
(155) Al-Syatibi, Al-Muwāfaqāt , v.4. h. 324
(156) Ibid.
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itu belum sampai ke tahap final. Kalau ia sudah sampai 
pada tingkat terakhir maka ia pun juga demikian dalam hal 
pemahaman syariat. Kalau sudah sampai pada taraf demikian, 
maka pemahamannya sudah bisa dijadikan hujjah seperti halnya 
pemahaman-pemahaman sahabat Nabi sebagai hujjah...”(157)

Pada kesempatan yang lain imam al-Syatibi kembali memberi 
penegasan ide yang sama seperti berikut;

“Sesungguhnya syariat-yang mengandung keberkahan-ini adalah 
ajaran yang disampaikan melalui bahasa Arab. Di dalamnya tidak 
ada peluang atau tempat bagi bahasa-bahasa ajam (bahasa non 
Arab)....ide yang ingin kami sampaikan adalah bahwa al-Quran 
diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Maka jika ingin 
mencari pemahaman tentang kandungannya(alquran) maka 
hendaknya dicari melalui pengetahuan yang cukup mengenai 
bahasa Arab…oleh itu tidak ada jalan untuk mendapatkan 
pemahaman yang utuh tentang kandungannya melalui cara yang 
lain selain bahasa Arab...”(158)

Hal menarik lainnya yang layak untuk dikemukakan ialah adanya 
hubungan yang erat antara masalah ini yakni perlunya pengetahuan 
bahasa Arab yang memadai dengan kemunculan penyimpangan bid‘ah 
dalam agama. Dalam kaitan ini Imam al-Syatibi mengatakan ada dua 
penyebab terpenting dari kemunculan penyimpangan dalam agama 
yakni; pertama kebodohan dan yang kedua kepercayaan yang berlebihan 
terhadap potensi akal. Ia berkata:

“Sesungguhnya bid‘ah itu terjadi karena kebodohon, kepercayaan 
berlebihan terhadap akal ataupun karena mengikuti hawa nafsu 
dalam rangka mencari kebenaran… adapun yang terkait dengan 
sebab kebodohan maka hal itu berkaitan dengan cara-cara 

(157) Ibid vol. 4. h. 115.
(158) Ibid vol. 2. h.64
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mengetahui maksud-maksud agama ataupun terkait dengan 
maksud-maksud itu sendiri...”(159)

Setelah al-Syatibi mengemukakan bahaya ketidaktahuan mengenai 
cara atau metode yang digunakan utnuk memahami tujuan atau maksud-
maksud agama, ia kemudian mengatakan;

“Kalau ini sudah menjadi ketetapan maka ada dua hal yang harus 
diperhatikan oleh mereka yang ingin melakukan penelitian 
dalam syariah dan mereka yang ingin berbicara atas nama 
syariah. Pertama, jangan sama sekali berbicara tentangnya 
kecuali ia harus orang Arab atau seperti orang Arab dari segi 
kemampuannya memahami bahasa Arab......yang kedua, kalau 
ia menemukan kata dalam al-Quran dan sunnah yang ia tidak 
pahami maksudnya maka ia tidak boleh memberi komentar 
apa pun sebelum ia harus merujuk kepada orang yang memiliki 
pengetahuan mendalam tentang hal yang tidak diketahuinya itu. 
Boleh jadi ia termasuk pakar dalam hal itu namun tidak menutup 
kemungkinan pada waktu-waktu tertentu boleh jadi luput dari 
pengetahuannya. Maka lebih baik baginya berhati-hati, karena 
memang kadang-kadang orang Arab itu sendiri tidak mengetahui 
makna-makna lafaz-lafaz tertentu dan terbukti ini juga terjadi 
pada diri sahabat-sahabat Nabi lebih-lebih lagi orang lain selain 
mereka”.(160)

Kalau kita mencermati analisis dan hujah al-Raisuni mengenai 
metode ini, kita bisa mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan tidak 
tepat. Sebab ungkapan-ungkapan al-Syatibi tentang bahasa Arab di 
atas dalam konteks perlunya pengetahuan bahasa Arab dalam rangka 
memahami syariat bukan dalam konteks metode mengetahui atau 
memahami Maqāṣid al-Syarīah, dan tentu antara keduanya sangat jauh 
berbeda sebab tidak ada perbedaan di kalangan ulama mengenai perlunya 
isu yang pertama berbeda dengan isu kedua. Di samping itu pula, andai 

(159) Al-Syatibi, Al-I‘tiṣam, Dar al-fikr, maktabah al-Riyadh. vol. 2 h.293.
(160) Ibid, vol. 2 h.297-299.
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saja pengetahuan bahasa Arab bisa dianggap sebagai sarana atau metode 
penetapan Maqāṣid maka ilmu ushul fiqh jauh lebih layak atau berhak 
menjadi metode penetapan Maqāṣid al-Syarīah. Sebab sebagian besar isu 
yang dikaji dan dibahas dalam ilmu ini adalah isu kebahasaan.

Meskipun demikian, intinya adalah kita tidak memungkiri posisi 
bahasa Arab sebagai syarat utama dalam menggali makna dan hukum dari 
nash-nash yang menjadi sumber utama Maqāṣid al-Syarīah. Dan inilah 
ide utama sebenarnya yang ingin disampaikan oleh al-Syatibi. Dengan 
demikian, maka yang pasti adalah Maqāṣid al-Syarīah dasar pijakan dan 
sumber legalitasnya ialah nash-nash syar‘i.

Kalau sekiranya ide ini masih dirasa belum terlalu jelas, maka 
ungkapan lain dari al-Syatibi yang bisa memberi penjelasan yang lebih 
jelas ialah sebagai berikut:

“Sesungguhnya ijtihad itu bila berkaitan dengan penggalian 
hukum atau makna dari nash-nash maka ia memerlukan bahasa 
Arab, tetapi jika ia berkaitan dengan substansi kemaslahatan dan 
kemafsadatan maka pengetahuan tentang bahasa Arab tidak 
menjadi sebuah kemestian, tapi yang mesti adalah pengetahuan 
tentang Maqāṣid al-Syarīah itu sendiri baik secara global maupun 
secara terperinci”.(161)

Ada dua hal yang bisa ditarik dari ungkapan al-Syatibi di atas. Pertama, 
tidak semua jenis ijtihad memerlukan perangkat pengetahuan bahasa 
Arab. Kedua, ijtihad yang berkaitan dengan maslahah dan mafsadah (inti 
Maqāṣid al-Syarīah) adalah lapangan ijtihad yang tidak memerlukan 
bahasa Arab. Pertanyaan yang muncul seketika ialah dalam bidang 
apakah upaya pengungkapan Maqāṣid itu dilakukan? Apakah di bidang 
penggalian hukum dari nash-nash ataukah dalam bidang Maqāṣid?

Kesimpulan yang bisa penulis tarik dari mendiskusikan masalah 
ini adalah nash-nash agama tidak lebih dari sekedar sumber pertama 
bagi pengetahuan Maqāṣid al-Syarīah dan posisi atau status itu tidak 

(161) Lihat Al-Syatibi, al-Muwāfaqāt vol. 4 h.162.
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bisa bergeser menjadi sebuah sarana atau metode untuk mencapai 
pengetahuan tentang Maqāṣid al-Syarīah. Sebab kalau tidak, maka kita 
akan terjebak pada situasi di mana kita telah menghadirkan sesuatu yang 
sudah hadir (sia-sia). Sebab kita sudah meyakini bahwa ilmu ushul fiqh 
adalah ilmu yang lebih berhak menjadi sarana atau cara mengetahui 
Maqāṣid daripada bahasa Arab itu sendiri karena pengetahuan tentang 
bahasa Arab adalah bahagian dari kajian ushul fiqh. Dan ini merupakan 
hal yang dianut oleh al-Raisuni sendiri.

2. Metodologi Imam Ibnu ‘Asyur 
Imam Ibn ‘Asyur mengemukakan tiga metode untuk mengetahui 

Maqāṣid al-Syarīah. Metode Pertama, penelitian terhadap berbagai 
perilaku atau tindakan syariat. Metode ini dijalankan dengan menempuh 
dua cara; Cara pertama, meneliti atau menelusuri berbagai hukum syar‘i 
yang sudah diketahui alasan (illat) hukumnya. Penelusuran terhadap 
berbagai hukum itu pada akhirnya juga berperan sebagai penelitian 
terhadap illat hukum itu  yang bisa dicapai melalui cara-cara yang sudah 
ditetapkan dalam ilmu Ushul Fiqh. 

Penyelidikan semacam ini pada gilirannya akan berakhir pada 
terjadinya pengetahuan Maqsid Syar‘i dengan mudah seperti yang 
dinyatakan oleh Ibnu ‘Asyur. Hal itu disebabkan karena penelitian atau 
inventarisasi alasan-alasan hukum yang sama bisa menjadi simpulan bagi 
satu tujuan hukum dan dengan itu kita bisa menegaskan bahwa tujuan itu 
adalah merupakan salah satu Maqsid Syar‘i. Proses ini sama persis dengan 
apa yang ditempuh oleh ulama mantiq (Logika)  yakni mengumpulkan 
kasus kasus khusus (juz‘i) untuk memperoleh makna umum(162). 

Ada dua contoh yang diajukan oleh ibnu ‘‘Asyur untuk metode ini. 
Pertama, menyangkut hukum Muzābanah ( menjual buah kurma yg masih 
ada dipohon-belum matang- dengan buah kurma kering). Hukum ini 
diperoleh dari pernyataan Nabi ketika ia ditanya mengenainya, “Apakah 

(162) Ibnu ‘Āsyur, Maqāṣid al-Syarīah al-Islāmiyyah, h.190.
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buah kurma basah itu akan berkurang kalau sudah kering?, mereka 
menjawab: Ya, Ya Rasulullah. Kalau demikian maka jual beli itu tidak 
boleh, kata Rasulullah(163). Dari dialog ini diperoleh sebuah data bahwa 
illat pengharaman hukum muzābanah ini ialah kadar salah satu alat tukar 
menukar tidak bisa diketahui dengan jelas. Sama halnya dengan hukum 
keharaman jual beli Juzaf yaitu jual beli yang tidak menggunakan ukuran 
kilo, timbangan dan bilangan tapi hanya dengan perkiraan dan taksiran. 

Dalam kasus ini kita pun mengetahui alasan hukumnya yakni karena 
salah satu dari kedua rukun akad yakni barang atau harga tidak jelas. 
Begitu juga halnya dengan hukum kebolehan melakukan jual beli yang 
mengandung sedikit selisih (al-gabn al-yasīr). Hukum ini berdasarkan 
illat yang sudah diketahui yakni menghilangkan penipuan di kalangan 
manusia berdasarkan sabda Nabi yang beliau katakan kepada orang yang 
mengaku curang dalam jual beli “Kalau kamu melakukan akad jual beli 
maka katakanlah tidak ada penipuan antara kita. Maka kalau sekiranya 
kita sudah mengetahui alasan-alasan hukum berdasarkan pengumpulan 
dan penelitian atas hukum-hukum tadi maka kita bisa menyimpulkan 
satu tujuan hukum dari proses itu yakni Islam membatalkan segala 
bentuk penipuan yang terjadi di semua transaksi. 

Dengan demikian, tidak ada perbedaan pendapat mengenai suatu 
teori hukum bahwa setiap transaksi yang mengandung spekulasi dan 
penipuan pada harga, barang dan tempoh penyerahan keduanya maka 
itu pasti dianggap sebagai akad yang batal. Kedua, kita mengetahui 
hukum keharaman seorang muslim melakukan lamaran di atas lamaran 
saudaranya, begitu pula keharaman penawaran seorang muslim di atas 
penawaran saudaranya. Illat-illat hukum keharaman pada masalah-
masalah ini pun kita sudah mengetahuinya yakni keburukan perilaku 
yang berpotensi memicu kebencian sebagai akibat dari usaha meniadakan 
kepentingan kemaslahatan seseorang. 

(163) HR Imam Malik, al-Muwaṭṭa’, kitab: jual beli, bab: jual beli kurma yang dimakruhkan, 
no: 1316.
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Dari proses inilah kita bisa menyimpulkan sebuah tujuan hukum 
(Maqsid) yaitu kestabilan atau kelestarian persaudaraan antara umat 
Islam. Tujuan hukum ini kemudian boleh dikembangkan untuk membuat 
ketetapan tidak haramnya seseorang muslim melamar atau menawar 
di atas lamaran atau penawaran saudaranya yang lain bila pelamar dan 
penawar yang pertama sudah menyatakan pembatalan lamaran atau 
penawarannya. 

Cara Kedua, metode kedua yang ditempuh dalam hal penelitian 
tindakan-tindakan Syari ialah meneliti atau mengumpulkan dalil-dalil 
hukum-hukum yang disatukan oleh illat hukum sehingga bisa diyakini 
bahwa illat itu merupakan tujuan hukum yang dikehendaki oleh Syāri.‘(164) 
Untuk lebih jelasnya Ibnu ‘Asyur mengemukakan contoh seperti berikut; 
larangan menjual makanan sebelum diterima, illat hukumnya ialah 
perlunya (kemestian) kelancaran jual beli makanan di pasar. Begitu pula 
larangan jual beli makanan dengan makanan secara tidak tunai (apabila 
diberlakukan secara umum oleh jumhur ulama) maka illat hukumnya 
ialah karena makanan masyarakat menjadi langkah di pasar disebabkan 
oleh tidak terjadi peredarannya. Begitupun halnya larangan mengenai 
monopoli (menimbun) makanan (pangan) yang disebut dalam riwayat 
“Siapa yang menimbun makanan maka ia telah berbuat dosa”. Illat hukum 
larangan ini kelangkaan pangan di pasar disebabkan oleh penimbunannya 
sehingga peredarannya di pasar menjadi tidak lancar karena ditimbun 
di rumah-rumah(165). Dalam konteks ini, Ibnu ‘Asyur berkata: “Dengan 
penelitian seperti ini maka bisa dipastikan bahwa peredaran pangan 
dan kemudahan untuk mendapatkannya merupakan salah satu tujuan 
hukum Islam”.(166)

Metode Kedua: Ayat-ayat al-Quran yang memiliki makna yang sangat 
jelas yang kecil kemungkinan adanya makna lain selain makna zahirnya 
berdasarkan kaedah bahasa Arab. Makna ini hampir tidak diragukan 

(164) Ibn ‘Āsyur, Maqāṣid al-Syarīah al-Islāmiyyah, h. 192.
(165) Ibn ‘Āsyur,Maqāṣid al-Syarīah al-Islāmiyyah, h. 192-193.
(166) Ibid.



Ijtihad Maqāsidi: Pendekatan Esensial Hukum Islam        107.

kecuali orang yang sengaja ingin meragukannya dengan keraguan yang 
tidak berdasar(167). Kepastian makna atau arti ayat al-Quran yang demikian 
karena disebabkan oleh dua kriteria: a) Kepastian Sumbernya dari Syāri‘ 
karena didukung oleh status lafaznya yang mutawatir; b) kejelasan pada 
artinya yang dzanni dan kekuatan dzanni pada lafaz-lafaz yang sejenisnya. 

Apabila suatu kata memiliki kepastian sumber ditambah dengan 
kekuatan arti dan maknanya maka dapatlah ditarik sebuah tujuan 
hukum darinya yang mampu kemudian meniadakan perbedaan dalam 
perdebatan fiqh. Ayat-ayat al-Quran yang dimaksud seperti firman Allah 
di bawah ini:

1. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan(168)

2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil.(169)

3. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.(170) 
4. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan 

permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) 
khamar dan berjudi itu.(171)

5. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu.(172) 

6. Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu 
kesempitan.(173) 

Ayat-ayat ini mengandung dengan jelas atau mengindikasikan kepada 
tujuan-tujuan hukum.

(167) Ibid.
(168) QS al-Baqarah ayat 205.
(169) QS al-Nisa ayat 29.
(170) QS al-Zumar ayat 7.
(171) QS al-Maidah ayat 91.
(172) QS al-Baqarah ayat 185.
(173) QS al-Hajj ayat 78.
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Metode ketiga: Menarik kesimpulan adanya tujuan hukum secara 
langsung dari sunnah mutawatir. Hal ini bisa tercapai karena semua 
sahabat menyaksikan langsung perbuatan atau perilaku-perilaku 
Rasulullah. Atau beberapa sahabat berkali-kali menyaksikan langsung 
amalan-amalan Rasul sehingga dari penyaksian itu mereka memahami 
tujuan-tujuan hukum yang bersifat umum.(174) Pada hakikatnya Imam 
Ibnu ‘‘Asyur tidak terlalu terperinci menjelaskan cara metode ini bisa 
menghasilkan adanya Maqāṣid al-Syarīah secara sempurna karena ia 
tidak menjelaskan bagaimana Maqāṣid al-Syarīah bisa diperoleh dari 
sunnah Mutawatir apabila semua sahabat Nabi menyaksikan langsung 
dari amalan-amalan Nabi apalagi ia juga tidak menjelaskannnya dengan 
contoh-contoh. 

Contoh-contoh yang dikemukakannya hanya tujuan untuk 
membuktikan adanya hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan 
sunnah yang mutawatir itu bukan untuk membuktikan atau menetapkan 
adanya Maqāṣid al-Syarīah. Adapun mengenai adanya sebagian sahabat 
yang memahami Maqāṣid al-Syarīah berdasarkan sunnah mutawatir yang 
dimaksud, meskipun hal itu boleh saja mereka memahaminya namun 
belum tentu bisa tercapai bagi generasi lain yang datang belakangan.

Tampaknya metode ini terkait dengan kesaksian para sahabat 
terhadap perilaku-perilaku Nabi secara berulang-ulang, lalu dari kesaksian 
yang berulang-ulang itu mereka memahami Maqāṣid al-Syarīah karena 
perilaku-perilaku Nabi adalah bagian dari Syariat itu sendiri.

Tampaknya Ibnu ‘‘Asyur ingin menjelaskan dari keterangan di atas 
bahwa kesaksian-kesaksian langsung para sahabat secara mutawatir 
yang dinukil kepada generasi umat Islam yang datang belakangan, oleh 
para hukum Islam menjadikannya sebagai bahan eksperimen yang pada 
gilirannya kemudian akan menimbulkan pengamatan yang berulang 
terhadap perilaku-perilaku Nabi. Pengamatan itu mencermati adanya 
kesatuan illat dan tujuan meskipun perilaku-perilaku Nabi yang diamati 

(174) Ibn ‘Āsyūr, Maqāṣid al-Syarīh al-Islāmiyyah h. 194.
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itu berbeda dari aspek jenisnya. Lalu dari sanalah kemudian diperoleh 
satu tujuan hukum tertentu. Inilah yang ditegaskan oleh Ibnu ‘‘Asyur di 
tempat yang lain. Ia mengatakan:

“Kalian menyaksikan bahwa semua fuqaha merasa perlu penelitian 
mengenai tindakan-tindakan Rasul dan sangat memerlukan 
penggalian alasan-alasan (Ilat) hukum. Karena itulah mereka di 
zaman Tabiin dan Tabi- Tabiin sangat menggalakkan perjalanan 
ke Madinah hanya untuk melihat atau mendengar langsung hadis-
hadis dan praktik-praktik Nabi begitu pula amalan-amalan para 
sahabatnya. Di sanalah kemudian mereka mampu mendapatkan 
penjelasan mengenai apa yang boleh menghilangkan berbagai 
kemungkinan dalam pemaknaan lafaz-lafaz syara‘. Di sana pula 
mereka mampu mengecek keabsahan alasan-alasan hukum 
yang mereka sudah gali karena telah menemukan kesesuaiannya 
dengan hikmah dan Maqāṣid yang mereka dapatkan di sana”.(175)

Inilah tiga metode yang digunakan untuk menetapkan Maqāṣid 
al-Syarīah dan cara mengetahuinya yang dirumuskan oleh Imam Ibnu 
‘Asyur. Boleh jadi faktor pendorong baginya untuk membatasi metode 
penetapan pada tiga metode ini adalah hasratnya yang begitu kuat untuk 
merumuskan Maqāṣid al-Syarīah itu dari sumber yang pasti (qath‘i) 
dan hampir pasti sebagaimana yang ditegaskannya dengan jelas pada 
pengantar bukunya. Ia mengatakan, “Apabila kita ingin mengkodifikasi 
dasar-dasar yang pasti bagi pemahaman keagamaan maka sangat tepat 
bagi kita menelaah ulang masalah-masalah ushul fiqh yang utama dan 
diketahui bersama agar kemudian boleh ditulis ulang kemudian masalah-
masalah itu boleh kita analisis ulang bahkan boleh dikritik, dan dengan 
demikian kita bisa mengeluarkan perkara-perkara asing yang menempel 
pada bahasan lama. Selanjutnya kita memasukkan perangkat metodologi 
analisis yang berkualitas dan kemudian kita namakan ilmu yang sudah 
dimodifikasi itu dengan nama ilmu “Maqāṣid al-Syarīah”.(176) Karena usaha 

(175) Ibn ‘Āsyūr, Maqāṣid al-Syarīah al-Islāmiyyah h. 204. 
(176) Ibid h. 172.
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dan upaya untuk mewujudkan atau menyukseskan tugas itulah sehingga 
Imam Ibnu ‘‘Asyur memastikan dirinya untuk memilih metode-metode 
yang bisa mengantarnya kepada terwujudnya manhaj yang ia sedang 
bangun demi tercapainya ilmu yang ia cita-citakan. Karena itu, sangat 
natural metode-metode penetapan Maqāṣid al-Syarīah yang ia rumuskan 
memiliki nuansa seperti demikian.(177)

Perlu dikemukakan di sini bahwa di samping tiga metode penetapan 
Maqāṣid al-Syarīah yang dirumuskan Imam Ibnu ‘‘Asyur tadi, namun 
ada lagi pembahasan lain yang boleh dikategorikan sebagai metode 
penetapan Maqāṣid yakni metode salaf dalam memahami dan memeriksa 
apa saja yang boleh dijadikan Maqāṣid al-Syarīah. Pembahasan ini ia 
bahas berpisah dari bahasan tiga metode tadi, alasannya karena ia tidak 
menemukan hujah salaf yang begitu kuat dalam menetapkan Maqāṣid 
yang mereka tetapkan sehingga Maqāṣid-Maqāṣid itu bisa benar-benar 
dijadikan sebagai Maqāṣid.(178)

Perbandingan metode penetapan Maqāṣid al-Syarīah antara Imam 
al-Syatibi dan Imam Ibnu ‘‘Asyur adalah sebagai berikut:
1. Setelah dicermati bisa dikatakan bahwa corak metodologi al-

Syatibi adalah bersifat khusus (juz’iy) dalam arti metode yang 
dirumuskannnya tampak hanya terkait dengan tujuan-tujuan hukum 
secara khusus (satu persatu) dan tidak bersifat umum. Upaya al-
Syatibi bisa dimaklumi karena tampaknya itulah yang sesuai dengan 
perkembangan ilmu Maqāṣid yang masih sedang tumbuh atau masih 
dalam fase pertumbuhan. 
Sementara corak metodologi Imam Ibnu ‘‘Asyur adalah bersifat 
general-universal atau teoretis. Upaya ini tampak sejalan dengan 
manhaj yang ia sedang bangun saat itu yaitu merumuskan dasar-
dasar hukum yang pasti (qath‘i) yang dijadikan rujukan pemutus 

(177) Lihat Ibn Zugbah ‘Izz al-Din.1996. Al-Maqāsid al-‘Āmmah li al-Syarīah al-Islamiyyah, 
Kairo: Dar al-Safwah. h.147.

(178) Ibn ‘Āsyūr, Maqāṣid al-Syarīah al-Islāmiyyah h. 197. Abdul Majid al-Najjār. 1992. Masālik 
al-Kasyf ‘An Maqāṣid al-Syāri‘ bain al-Syatibi wa Ibni ‘Āsyūr h.157.
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(pemersatu) oleh kalangan fuqaha dan ushuliyyun ketika mereka 
berbeda pandangan. Dan beginilah kedudukan sejarah ilmu-ilmu 
yang berproses dari corak khusus menuju corak umum dan teoretis.(179)

2. Imam al-Syatibi meletakkan bahasan khusus mengenai metode 
penetapan Maqāṣid al-Syarīah di hujung pembahasannya mengenai 
Maqāṣid karena ia menginginkannya sebagai kesimpulan yang 
bisa mensistematikan perkara-pekara khusus yang berserakan di 
semua pembahasan Maqāṣid setelah selesai membahas segala yang 
berkait Maqāṣid. Sementara Imam Ibnu ‘‘Asyur meletakkan bahasan 
metode penetapan Maqāṣid di awal sekali karena menganggap isu 
ini merupakan pintu masuk bagi pembahasan-pembahasan Maqāṣid 
selanjutnya dan karenanya tidak boleh diletakkan di hujung bahasan.(180)

3. Konteks sebagai Instrumen Metodologi penetapan Maqāṣid al-
Syarīah
Perbincangan mengenai metodologi penetapan Maqāṣid al-Syarīah 

tidak bisa dipisahkan dari perbincangan mengenai metodologi lain yang 
tidak kalah pentingnya yaitu metode konteks sebagaimana yang sudah 
dikemukakan sebelumnya pada pembahasan standar penetapan Maqāṣid 
al-Syarīah dari teks-teks hukum.

Poin penting yang mesti ditegaskan ketika mengawali perbincangan 
metode konteks ini ialah bahwa terlalu terikat dengan makna-makna 
literal teks-teks hukum dalam rangka mencari arti yang benar atau 
Maqāṣid al-Syarīah dari teks-teks hukum tertentu merupakan kesalahan 
metodologi. Karena pemahaman yang sempurna terhadap teks tidak 
mungkin terwujud kecuali setelah memahami arti konteks yang diperoleh 
dari penggabungan indikator-indikator (qarāin) kontekstual dengan 

(179) Abdul Majid al-Najjār. 1992. Masālik al-Kasyf ‘An Maqāṣid al-Syāri‘ bain al-Syatibi wa 
Ibni ‘Āsyūr h.158-159, Ibn Zugbah ‘Izz al-Din.1996. Al-Maqāsid al-‘Āmmah li al-Syarīah 
al-Islamiyyah h.148-151.

(180) Ibid.
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indikator-indikator tekstual yang terdapat dalam sebuah redaksi yang 
selanjutnya akan menghasilkan makna semantik.

Dalam konteks ini kita perlu mengemukakan tahapan-tahapan 
pemahaman teks dengan benar dan sempurna. Tahap pertama, 
memahami arti kamus (Lexical Meaning)setiap kata dari kata-kata yang 
ada dalam sebuah teks yang pada biasanya memiliki berbagai makna. 
Tahap kedua, memahami arti komposisi kalimat yang melewati dua 
tahapan; pertama, menentukan arti fungsional (Functional Meaning) 
suatu kata dengan cara menentukan hubungan-hubungan antara kata 
demi kata dalam sebuah teks, dan yang kedua menentukan arti semantik 
(Semantic Meaning).(181)

Dengan demikian, maka arti konteks adalah hasil penggabungan arti 
fungsional dan arti kamus beserta hubungan-hubungan konteks yang 
menyertai sebuah redaksi. 

Suatu hal penting perlu dikemukakan berhubungan dengan 
perbincangan mengenai kedudukan konteks dalam menentukan Maqāṣid 
al-Syarīah dari nash-nash hukum ialah peranan konteks itu sendiri dalam 
menyelesaikan masalah kepastian dan ketidakpastian dalil-dalil atau nash-
nash di mana isu ini telah memunculkan perdebatan di kalangan ulama 
ushul. Sehingga sebagian ulama ushul menganggap kecil kemungkinan 
adanya arti nash yang pasti (dalam arti terminologi ushul fiqh dalam 
kajian dalil-dalil syara‘). Mereka mengatakan sebagian besar dalil-dalil 
syara‘-kalau bukan semuanya-tidak memberi arti melainkan arti yang 
tidak pasti (dzan). Imam al-Syatibi termasuk ulama yang berpandangan 
seperti ini. 

“Eksistensi arti-arti yang pasti pada dalil-dalil syara‘ seperti yang 
dipahami banyak orang adalah tidak ada atau sangat jarang adanya. 
Yang saya maksudkan adalah arti pasti yang bisa diperoleh dari 
dalil-dalil syara‘ secara berdiri sendiri dan belum digabungkan ke 
dalam dalil-dalil lain. Karena dalil-dalil syara‘ apabila berbentuk 

(181) Lihat Tamam Hassān. 2004 . al-Lugah al-‘Arabiyyah: Ma‘nāhā wa Mabnāhā, Kairo: 
‘Ālam al-Kutub li al-Kitāb, h.39.
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hadis ahad maka sudah dipahami secara luas bahwa ia memang 
tidak menunjukkan apa-apa kecuali dzan. Begitu pula dalil-
dalil yang berbentuk mutawatir, ia sangat tergantung kepada 
premis-premis(182) semuanya atau sebagian besarnya dzan untuk 
menunjukkan sesuatu yang pasti. Dan sesuatu yang tergantung 
kepada yang dzan maka ia pun sudah pasti tidak memilik 
ketidapastian. Dalil mutawatir itu misalnya tergantung kepada 
proses transmisi bahasa, pandangan-pandangan gramatikal, 
kepastian arti tunggal suatu kata (‘adam al-isytirak), kepastian 
suatu kata tidak mengandung arti metaforis, transmisi makna 
syara‘, transmisi makna ‘urf, kepastian tidak adanya idmar, 
kepastian tidak adanya takhsis, taqyid, tidak ada nasikh dan 
kepastian tidak adanya penggugat dari aspek logika. Kepastian 
dalil-dalil yang diganggu oleh kemungkinan-kemungkinan ini 
sangat sulit untuk diwujudkan”.(183)

Meskipun pandangan atau teori ini bisa diterima secara apriori, 
namun bisa dikemukakan bahwa membaca nash atau dalil yang berpotensi 
mengalami berbagai kemungkinan di atas tadi, bisa diselesaikan atau 
ditangani melalui cara membaca atau memahami nash-nash dalam 
kerangka konteksnya. Cara atau metode ini banyak ditegaskan oleh 
sebagian ulama ushul. 

Imam al-Juwaini misalnya, ketika merespon pandangan ulama yang 
mengatakan bahwa dalam al-Quran dan sunnah jarang sekali adanya 
lafaz-lafaz yang memiliki arti yang pasti (nash), ia mengatakan:

“Ini adalah pendapat orang-orang yang tidak mengetahui secara 
pasti substansi perkara atau isu ini. Karena yang dimaksud 
dengan lafaz-lafaz “nash” adalah suatu lafaz yang menunjukkan 

(182) Premis-premis ini sangat populer di kalangan uṣūliyyūn dengan terma al-Ihtimālāt 
al-‘Asyrah (Kemungkinan Sepuluh). Imam al-Razi adalah ulama yang sangat populer 
dengan konsep ini. Untuk melihat lebih detail ulasan al-Razi mengenai konsep ini 
rujuk al-Mahsūl vol.1 h.547, al-Mathālib al-‘Āliyah, Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi.vol.9 
h.113-118, Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 1987.

(183) Al-Syatibi, al-Muwāfaqāt, vol.1 h.35-36.
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secara berdiri sendiri arti yang pasti dan tertutupnya berbagai 
takwil dan berbagai kemungkinan. Hal semacam ini meskipun 
susah terjadi berdasarkan kebahasaan tapi banyak terjadi apabila 
lafaz-lafaz itu diiringi dengan konteks kebahasaan dan konteks 
kondisional. Kalau kita masuk ke dalam perbincangan takwil 
dan menjelaskan mengenai kekeliruan metodologi-metodologi 
para ahli takwil maka akan jelas bagi orang yang cerdas bahwa 
apa yang dianggap oleh banyak orang sebagai lafaz-lafaz zahir 
yang bisa ditakwil ternyata itu adalah lafaz-lafaz yang masuk 
kategori nusus”.(184)

Ketika mengemukakan pendapatnya mengenai relatifnya dalil-dalil 
syara‘, Imam al-Syatibi sendiri telah menyentuh keberatan sebagian 
ushuliyyun. Ia mengatakan, ulama-ulama yang meyakini adanya dalil-
dalil nash berdalih bahwa dalil-dalil itu memang sebenarnya dzanni 
secara mandiri akan tetapi apabila ia diiringi dengan konteks (qarinah) 
yang disaksikan sendiri (musyāhadah) atau ditransmisi (dinuqilkan) 
maka ia menunjukkan qath’i atau keyakinan.(185)

Pada kesempatan yang lain, al-Syatibi menyatakan, memahami 
maksud dan tujuan perbincangan orang Arab sesungguhnya ditentukan 
oleh pengetahuan mengenai konteks; konteks khitab dari aspek khitab 
itu sendiri, dari aspek pembicara, dari aspek lawan bicara (pendengar) 
ataukah kedua-duanya. Karena sesungguhnya satu perbincangan (redaksi) 
pemahamannya berbeda karena perbedaan dua konteks atau karena 
perbedaan pendengar atau faktor lain.(186)

Pernyataan al-Syatibi ini sesungguhnya menunjukkan pentingnya 
peranan yang dimainkan oleh konteks dalam memahami khitab atau 
pembicaraan. Karena memahami khitab atau nash ditentukan oleh 

(184) Al-Juwaini. 1992 . al-Burhān fi Ushūl al-Fiqh, Mansurah: Dar al-wafā, vol.1 h.278.
(185) Al-Syatibi, al-Muwāfaqāt , vol.1 h.36 
(186) Ibid, vol.3 h.347.
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empat komponen yang sama-sama pentingnya yaitu bahasa atau nash 
pembicaraan itu sendiri, pembicara, pendengar dan konteks khitab.(187)

Dengan demikian, berdasarkan pandangan-pandangan ushuliyyun, 
konteks memiliki peranan yang sangat nyata dalam mewujudkan 
pemahaman yang benar dan tepat dari nash-nash syara‘.

a. Macam-Macam Konteks
Ada dua bentuk konteks khitab, yaitu kebahasaan dan sosial. Pertama, 

konteks kebahasaan yaitu kalimat-kalimat yang membentuk, mendahului 
dan mengiringi teks khitab (pembicaraan) yang ingin ditafsirkan dan 
ditentukan maksudnya. Karena itu, teks al-Quran dan teks hadis pada 
biasanya tidak bisa dipisahkan dari teks-teks yang lain baik berupa teks-
teks yang ada bersamaan dengan teks yang dimaksud maupun teks-teks 
luar yang tidak disebut bersamaan dengan teks yang dimaksud tapi 
disebut pada tempat dan zaman yang berbeda tapi memiliki hubungan 
dengan teks yang dimaksud dan kehadiran teks-teks luar ini sangat 
membantu memahami teks yang dimaksud, boleh jadi karena teks-teks 
itu menjelaskan teks yang dimaksud, menyempurnakan maknanya, 
mentakhsis keumumannya, atau membatasi kemutlakannya.(188)

Salah satu contoh yang bisa dikemukakan ialah sabda Nabi saw; 

من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقلَّ أو ليستكثرِْ)18)) 

Artinya, “Barangsiapa yang senantiasa meminta-minta harta 
orang hanya untuk memperbanyak hartanya, maka sesungguhnya 
ia meminta batu bakar maka hendaklah ia mengurangi meminta-
minta atau membanyakkannya”. 

(187) Lihat Nu‘man Jugaim, Ṭuruq al-Kasyf ‘an Maqāsid al-Syāri‘, h.82-96.
(188) Ibid, Mahmud Abd Rahman Abdul Mun‘im, Dalālat al-Siyāq wa Atsaruhā fi Fahm 

al-Nushūs, h.210.
(189) HR Muslim, kitab: bab: keburukan meminta-minta kepada orang lain, no: 1041.



116        Ijtihad Maqāsidi: Pendekatan Esensial Hukum Islam.

Kalimat “ Hendaklah ia mengurangi meminta-minta atau 
membanyakkannya” tidaklah dimaksudkan boleh memilih antara 
keduanya, ini disebabkan karena adanya kalimat “Sesungguhnya ia 
meminta batu bakar”. Dengan demikian maka sabda Nabi itu dipahami 
sebagai ancaman dan esensi ancaman ini dikuatkan oleh konteks 
kebahasaan yang berbentuk lafaz yang mendahului kalimat “Hendaklah 
ia mengurangi meminta-minta atau membanyakkannya”.

Adapun contoh konteks kebahasaan berbentuk lafaz yang mengiringi 
adalah sabda Nabi seperti berikut;

ما  الفجر والعشاء ولو يعلمون  المنافقين من  أثقل على  » ليس صلاة 

فيهما لأتوهما ولو حبوا لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمرَ رجلا 

يؤم الناس ثم آخذَ شُعَلاً من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة 

بعد«)86)).

Artinya, “Tidak ada salat yang paling berat dilakukan oleh orang 
munafik melainkan salat subuh dan Isya, andai saja mereka 
mengetahui manfaat dan faedah keduanya maka mereka akan 
mendatangi keduanya meskipun mereka merangkak. Sungguh 
saya ingin menyuruh seorang muadzin untuk iqamat kemudian 
saya menyuruh seorang lagi untuk menjadi imam lalu aku 
mengambil obor api lalu membakar orang-orang yang tidak 
keluar untuk salat.”

Kalimat “lebih berat dilakukan” yang dimaksudkan ialah salat 
jamaah meskipun tidak disebutkan dalam sabda tetapi didukung oleh 
konteks yaitu kalimat “mereka akan mendatangi keduanya meskipun 
merangkak” dan kalimat “tidak keluar pergi salat”. Kesemua konteks ini 

(190) HR al-Bukhari, kitab: Azan, Bab: keutamaan salat jamaah, no: 657.
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mengindikasikan bahwa yang dimaksud ialah hadirnya mereka dalam 
salat jamaah.(191)

Kedua, konteks sosial dan ini juga yang dikenal dengan Maqām. 
Konteks ini mencakup Asbāb al-Nuzūl, Asbāb wurūd al-Hadīts dan 
kondisi-kondisi psikologi dan sosial yang berlaku pada masa turunnya 
atau diucapkannya teks agama berkenaan.(192) Contohnya ialah para ulama 
berbeda pandangan mengenai perjalanan perempuan mengerjakan 
haji tanpa mahram. Imam al-Nawawi berkata, berdasarkan pendapat 
yang shahih, boleh bagi perempuan berangkat haji wajib bersama 
perempuan-perempuan terpercaya atau bersama seorang perempuan 
yang terpercaya dan tidak dibolehkan baginya tanpa mahram bepergian 
untuk melakukan haji sunnah, berdagang dan berkunjung biasa atau 
semacamnya. Sementara sebagian ulama syafi‘iyyah berpandangan bahwa 
boleh bagi seorang perempuan mengerjakan haji tanpa mahram, tanpa 
perempuan-perempuan tsiqah, tanpa seorang perempuan pun apabila 
perjalanan dijamin aman, dan pandangan ini pula dianut oleh imam al-
Hasan al-Basri dan Daud. 

Sedangkan imam Malik berpendapat tidak dibolehkan seorang 
perempuan bepergian hanya ditemani seorang perempuan tapi boleh 
dengan mahram dan perempuan-perempuan terpercaya. Tapi Imam 
Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat tidak dibolehkan baginya 
bepergian tanpa suami atau tanpa mahram. Al-Syeikh Abu Hamid al-
Ghazali memberi penjelasan bahwa Imam Abu Hanifah memberi syarat 
jarak tiga hari bagi keharusan adanya mahram, artinya kurang dari tiga 
hari tidak wajib adanya mahram.

Dalil yang diajukan oleh ulama Syafiiyyah adalah hadis ‘Adiy bin 
Hatim. ‘Adiy berkata pada saat saya sedang duduk bersama Nabi tiba-tiba 
datang seorang lelaki yang mengeluhkan keadaannya yang fakir, dan tidak 
lama kemudian datang seorang lelaki lain yang mengeluhkan perampok 

(191) Mahmud Abd Rahman Abdul Mun ‘im, Dalālat al-Siyāq wa Atsaruhā fi Fahm al-Nushūs, 
h.211.

(192) Ibid, Nu‘man Jugaim, Ṭuruq al-Kasyf ‘an Maqāsid al-Syāri‘, h.97.
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jalanan. Nabi berkata, wahai ‘Adiy apakah kamu sudah pernah melihat 
al-Hīrah (Perkampungan di Bagdad)? Saya belum pernah melihatnya 
tapi saya sudah dengar informasi mengenainya, kata ‘Adiy. Kata Nabi, 
kalau kamu nanti diberi umur yang panjang kamu pasti akan melihat 
seorang wanita yang bepergian dari al-Hira hingga melakukan tawaf di 
Ka’bah tanpa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. ‘Adiy berkata, 
lalu di kemudian hari aku sendiri melihat seorang perempun bepergian 
dari al-Hira hingga tawaf di Ka’bah tanpa rasa takut sedikitpun kecuali 
kepada Allah.

Tapi hujah ini dibantah bahwa hadits ‘Adiy di atas tidak mesti 
menunjukkan kebolehan perempuan musafir tanpa mahram, karena 
Nabi hanya memberi informasi bahwa hal itu akan terjadi dan betul telah 
terjadi tapi informasi itu tidak mesti menunjukkan kebolehan hal itu, 
sebagaimana Nabi menginformasikan bahwa akan ada Dajjal pendusta, 
tapi tidak berarti Dajjal adalah sesuatu yang boleh. Tapi bantahan ini pun 
dijawab oleh para ulama Syafiiyyah. Mereka mengatakan bahwa hadis 
Dajjal disampaikan oleh Nabi dalam konteks celaan terhadap peristiwa, 
berbeda halnya dengan hadis ‘Adiy karena ia disampaikan dalam konteks 
pujian, keutamaan dan kedaulatan Islam dan ketinggian kedudukannya, 
maka tidak mungkin Hadits itu ditafsirkan sebagai sesuatu perkara yang 
tidak boleh dilakukan.(193) 

Berdasarkan kenyataan di atas, maka konteks kebahasaan 
sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya memiliki peranan 
penting dalam menentukan arti sebuah teks yaitu mampu menentukan 
arti gramatika sebuah kata. Konteks ini bertanggung jawab terhadap 
kejelasan makna dan keselamatan dari kekaburan yang mungkin terjadi 
dari atau yang dipicu oleh keberagaman makna fungsional sebuah kata. 
Apabila arti gramatika sebuah kata sudah jelas maka akan terwujudlah 
arti kebahasaan yang abstrak bagi sebuah teks. Arti kebahasaan ini 
kemudian disesuaikan dengan konteks di mana khitab itu disampaikan 

(193) Imam al-Nawawi. Tth. al-Majmū‘ Syarh al-Muhażżab, Saudi: Maktabah al-Irsyād, vol.8 
h.312-313.
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agar supaya bisa memperoleh kejelasan apakah arti kebahasaan (arti 
zahir) itu yang dimaksud oleh penutur atau bukan tapi arti lain. Dengan 
demikian, maka konteks-konteks sosial atau konteks umum bagi sebuah 
teks memainkan peranan yang cukup mendasar dalam menentukan apa 
sesungguhnya yang dimaksud dari teks itu. 

Karena itulah, konteks-konteks kebahasaan akan menentukan arti 
kebahasaan bagi kata tertentu, namun arti ini meskipun sudah jelas berkat 
bantuan konteks kebahasaan tetap saja masih ada kemungkinan memiliki 
lebih dari satu arti, dengan kata lain teks itu masih boleh digunakan untuk 
lebih dari satu arti. Untuk menutup terjadinya kemungkinan ini maka 
diperlukan kehadiran konteks-konteks sosial (Qarīnah Hāliyyah) untuk 
membantu kita menentukan arti yang dimaksud. Arti yang dimaksud 
boleh jadi semua arti-arti kebahasaan dari sebuah teks itu atau hanya 
arti khusus yang telah ditentukan oleh konteks tadi.

Mengenai pentingnya konteks ini Imam Ibn al-Qayyim menyatakan 
bahwa “fiqh itu adalah kemampuan memahami maksud pembicara dari 
ucapannya dan ini adalah substansi lebih dari sekedar memahami makna 
kebahasaan dalam sebuah bahasa. Ulama memiliki peringkat fiqh dan 
ilmu yang berbeda-beda berdasarkan perbedaan tingkatan mereka dalam 
hal ini”.(194)

Mengenai pentingnya konteks sosial dalam memahami maksud 
khitab (ucapan), maka perlu dikemukakan bahwa karena khitab itu sendiri 
memiliki peringkat-peringkat yang berbeda-beda membuatnya sulit bagi 
orang-orang asing yang tidak berasal dari bahasa dan lingkungan itu 
untuk memahaminya dan berinteraksi dengannya. Karena khitab yang 
berperingkat itu mengandungi hubungan-hubungan sosial, intelektual, 
emosional dan tradisional baik antara penutur dan pendengar maupun 
antara keduanya dan bahasa itu sendiri. 

Kesemua hal ini tidak mungkin diperoleh dari sekedar mengetahui 
dan membaca sejarah masyarakat dan kesusasteraannya sebab kerangka 

(194) Ibn al-Qayyim, I‘lām al-Muwaqqi‘īn, Vol.1 h.219.
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kebudayaan sosial setiap bangsa memastikan dari hubungan-hubungan 
itu dengan berbagai sikap tertentu apa yang tidak bisa dipahami 
kecuali orang-orang yang tumbuh berkembang dalam masyarakat dan 
kebudayaan itu sendiri. Meskipun misalnya seorang pakar atau ilmuan 
asing mampu memahami hubungan-hubungan intelektual atau bahkan 
hubungan sosial dengan berbagai masalah atau sikap tapi bagaimana 
mungkin ia memahami hubungan emosional yang terjadi dalam sebuah 
masyarakat.(195)

Kesadaran kita terhadap kenyataan semacam inilah yang mampu 
menjelaskan sejumlah interpretasi yang keliru dari pihak orientalis dan 
penulis barat mengenai teks-teks suci agama dan peristiwa-peristiwa 
sejarah Islam. Ketidakmampuan mereka memahami lingkungan tempat 
turunnya al-Quran yang kemudian menjadi pusat berkembangnya Islam 
dan kelemahan mereka memahami pengaruh perubahan luar biasa 
yang ditinggal oleh Islam dalam kehidupan penganutnya secara tulus 
menjadikan mereka tidak bisa memahami teks-teks suci dan peristiwa 
dengan benar. Meskipun kemampuan bahasa Arab sebagian besar dari 
mereka melampaui pengetahuan kebanyakan umat Islam itu sendiri. 
Sehingga orang yang hidup dalam sebuah lingkungan yang didominasi oleh 
percaturan politik dan hubungan-hubungan masyarakatnya berdasarkan 
kepentingan timbal balik tentu tidak akan mampu memahami pilihan 
Umar bin Khattab untuk mencalonkan Abu Bakar untuk menjadi khalifah 
pada peristiwa Saqifah Bani Saidah begitu juga wasiat Abu Bakar agar 
Umar bin Khattab menjadi khalifah setelahnya kecuali atas dasar koalisi 
politik dan kepentingan timbal balik. 

Mereka juga tidak akan mampu memahami betapa tingginya sikap 
integritas (Ītsār) yang telah dicapai oleh para sahabat Nabi, tingginya 
ketulusan mereka terhadap agamanya dan keberpihakan mereka terhadap 

(195) Lihat Tamam Hassān. al-Lugah al-‘Arabiyyah: Ma‘nāhā wa Mabnāhā, h.42.
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kebenaran dan kemaslahatan Islam dan Umat Islam daripada kepentingan 
peribadi mereka sendiri begitu pula tingginya sikap akur mereka. 

Dengan demikian, maka manfaat konteks kebahasaan (maqāliyyah) 
dan konteks sosial (hāliyyah) terletak pada kemampuannya menghilangkan 
berbagai kemungkinan yang boleh terlintas dalam fikiran pendengar dalam 
memahami ucapan pembicara. Semakin komprehensif pemahaman 
seseorang dan kemampuannya menghadirkan konteks-konteks yang bisa 
mengiringi pembicaraan maka semakin teliti pemahamannya terhadap 
maksud pembicara dan begitupun sebaliknya. Itulah sebabnya boleh 
dipahami pembicaraan secara lisan lebih jelas indikasinya terhadap 
maksud pembicara daripada pesannya yang disampaikan oleh orang lain 
secara langsung ataukah disampaikan melalui tulisan karena keduanya 
telah kehilangan konteks sosial yang bisa membantu menghilangkan 
kemungkinan-kemungkinan yang bisa melekat pada perkataan yang 
bukan bagian dari maksud pembicara. 

Karena itu, mengabaikan konteks baik secara keseluruhan atau 
sebagiannya akan berakibat terjadinya kekeliruan baik secara fatal atau 
tidak dalam memahami pembicaraan.(196) Dalam konteks ini Imam al-
Syatibi mengatakan, apabila seorang pendengar telah kehilangan transmisi 
sebagian konteks maka ia akan kehilangan pemahaman pembicaraan baik 
secara keseluruhan atau sebagian.(197)

Tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa teks-teks hadis Nabi 
merupakan teks paling masalah dalam memahami dan menarik 
kesimpulan ajaran-ajaran Maqāṣid darinya. Alasannya ialah ucapan-
ucapan Nabi tidak hanya disampaikan dalam satu konteks tapi ia 
dituturkan oleh Nabi dalam berbagai konteks. Dengan redaksi yang lebih 
teliti, bisa dikatakan bahwa tidak semua yang bersumber dari Nabi baik 
berupa ucapan atau perbuatan wajib diikuti dan dipatuhi. Sebab tidak 
semua tindakan-tindakan Nabi merupakan ajaran baik ajaran berlaku 

(196) Nu‘man Jugaim, Ṭuruq al-Kasyf ‘an Maqāsid al-Syāri‘, h.102.
(197) Al-Syatibi, al-Muwāfaqāt, vol.3 h.347.
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umum atau berlaku khusus. Hal ini menjadikan upaya membedakan 
antara kontek-konteks ini dalam memahami dan menentukan Maqāṣid 
al-Syarīah dari teks-teks agama menjadi kewajiban metodologi.

Pengetahuan teliti dan otentik mengenai keberagaman konteks 
yang menjadi pemicu tindakan-tindakan Nabi adalah sangat penting 
dalam memahami agama dalam semua aspeknya. Atas dasar inilah perlu 
memberi ruang khusus bagi isu konteks-konteks tindakan Nabi ini karena 
ia mempunyai hubungan kuat dengan isu metodologi penetapan Maqāṣid 
al-Syarīah atau Maqāṣid al-Nusus.

Perkara pertama yang perlu dikemukakan ialah bahwa sebenarnya 
Nabi sendiri telah menjelaskan isu pembedaan antara tindakan-tindakan 
Nabi seperti berikut;

1. Nabi sendiri menjelaskan bahwa kadangkala tindakan beliau 
berdasarkan statusnya sebagai manusia biasa. Ia bersabda:

» إنما أنا بشر أرضي كما يرضي البشر وأغضب كما يغضب البشر فأيما 

أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا 

بُهُ بهَِا منه يوم القيامة «)81))  وزكاة وَقُرْبَةً يُقَرِّ

Artinya, “Aku hanyalah seorang manusia. Aku bisa bersikap 
ridha sebagaimana manusia biasa, dan aku juga bisa marah 
sebagaimana manusia lainnya. Apabila ada seseorang dari umatku 
yang tersakiti oleh kata-kataku yang semestinya tidak layak 
aku ucapkan kepadanya, maka jadikanlah hal tersebut sebagai 
pelebur dosa dan sebagai pahala yang bisa mendekatkannya 
kepada-Nya di hari kiamat kelak” Maka ini adalah salah satu 
bentuk tindakan Nabi yang beliau lakukan berdasarkan tabiat 
kemanusiaannya yang beliau sendiri tidak punya pilihan.

(198) HR Muslim, kitab: al-Birr wa al-Shilat wa al-Ādāb, bab: Man La‘anahu wa Sabbahū no. 
2603.
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2. Nabi menjelaskan bahwa dirinya kadangkala memiliki tindakan 
mengikut tradisi yang berlaku. Misalnya, ketika beliau ditanya 
mengenai hukum memakan biawak apakah haram memakannya 
wahai Nabi? Beliau menjawab tidak haram, namun tradisi memakan 
biawak tidak biasa dilakukan di masyarakatku maka diriku tidak 
menyukainya(199). Ibnu Hajar memberi komentar terhadap hadits 
ini dan mengatakan bahwa ini menjelaskan sebab Nabi tidak 
memakannya yaitu bahwa ia tidak biasa memakannya.

3. Nabi juga menerangkan bahwa dirinya kadangkala melakukan 
sebuah tindakan bersifat keduniaan berdasarkan pengalaman 
kemanusiaannya. Dalam kisah proses perkawinan buah kurma, beliau 
merekomendasikan atau menasehatkan para sahabat agar tidak 
melakukannnya supaya hasil tanaman kurma kemudian berhasil. 
Dengan nasehat beliau para sahabat kemudian tidak melakukannya. 
Akibat daripada sahabat meninggalkan perkawinan buah kurma 
akhirnya hasil tanaman kurma sahabat tidak berhasil baik. Melihat 
hasil tanaman kurma tidak berhasil, Nabi kemudian berkata, 

تؤاخذوني  فلا  ظنا  ظننت  إنما  فإني  فليصنعوه  ذلك  ينفعهم  كان  إن   «

أكذب على  لن  فإني  به  الله شيئا فخذوا  إذا حدثتكم عن  بالظن ولكن 

الله عز وجل«)166).

Artinya, “kalau memang mengawinkan buah kurma itu baik 
dan bisa menghasilkan yang baik maka sebaiknya mereka 
melakukannya. Dulu saya menasehatkan untuk tidak mengawin-
kan hanya berdasarkan pandangan pribadi saya dan kalian 
janganlah menyalahkanku atas pendapatku. Tapi, kalau sekiranya 
saya menyampaikan kepada kalian sebuah ajaran dari Allah 

(199) Ibnu Hajar al-Asqalāni. 1379. Fath al-Bāri syarh Shahih Muslim, Beirut: Dar al-marifah, 
vol.9 h.665.

(200) HR Muslim, Kitab: al-Fadhāil, bab: kewajiban mentaatinya dalam hal keagamaan, no: 
3361.
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maka hendaklah kalian mentaatinya sebab saya tidak mungkin 
berdusta atas nama Allah”.

4. Nabi juga menjelaskan bahwa kadang-kadang melakukan tindakan 
berdasarkan pendapat ijtihadnya demi kemaslahatan umat Islam. 
Tindakan ini berdasarkan posisi beliau sebagai pemimpin. Misalnya 
keinginannya untuk membuat perdamaian dengan suku Gathfan 
pada perang Khandaq. Nabi berjanji akan memberikan kepada 
mereka sepertiga (1/3) dari hasil buah-buahan kota Madinah sebagai 
kompensasi mereka menarik mundur tentara mereka dari mengepung 
kota Madinah. Dalam konteks ini, Nabi menulis perjanjian damai 
dengan mereka lalu mengirimkannya kepada Sa’d bin Muaz dan Sa’d 
bin ‘Ubādah agar keduanya mempelajarinya. Lalu keduanya berkata 
kepada Nabi, Ya Rasulullah, perkara yang engkau sukai akan kami 
lakukan, apakah ini adalah perintah Allah kepada engkau dan kami 
akan mematuhinya atau ini adalah perkara yang engkau sendiri 
merancangnya? Nabi menjawab ini adalah perancangan saya saja 
untuk kalian(201). Jelas bahwa dalam hadis ini Nabi menjelaskan 
tindakannya itu merupakan perancangan yang beliau buat untuk 
kemaslahatan umat Islam.

5. Nabi juga menjelaskan bahwa dirinya kadang-kadang melakukan 
tindakan berdasarkan adanya hujjah dan bukti-bukti ketika beliau 
memutuskan perkara antara kedua orang yang berperkara, dan 
keputusan itu tentunya bukan wahyu tapi ijtihad semata yang 
dilakukan oleh Nabi. Dalam hubungan ini beliau mengatakan:

» إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت 

له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها«)161).

(201) Lihat Ibn Hisyam. 1411. Sīrah Ibn Hisyam, Beirut:.Dar al-Jīl vol.4 h.180.
(202) HR al-Bukhari, kitab: al-Syahādāt, bab: Man Aqāma al-Bayyinah ba ‘da al-Yamin, no: 

2680.



Ijtihad Maqāsidi: Pendekatan Esensial Hukum Islam        125.

Artinya, “Sungguh kalian seringkali mengadukan sengketa 
kepadaku, barang kali di antara kalian ada yang lebih pandai 
bersilat lidah daripada yang lain. Maka barangsiapa yang 
kuputuskan menang dengan mencederai hak saudaranya 
berdasarkan kepandaian hujahannya, berarti telah aku ambil 
sundutan api neraka baginya maka janganlah dia mengambilnya”.

6. Nabi juga menjelaskan bahwa kadangkala beliau menyampaikan 
suatu pandangan sebagai konsultasi dan bimbingan saja. Misalnya 
seorang sahabat perempuan yang bernama Barīrah ketika keluarganya 
telah memerdekakannya dari perbudakan Nabi memintanya agar 
ia kembali kepada suaminya. Mendengar permintaan Nabi, ia 
mengatakan Ya Rasulullah apakah ini perintah yang harus saya patuhi? 
Bukan perintah tapi sekedar permohonan saja, kata Rasulullah. 
Kalau begitu, saya tidak mau lagi kembali kepadanya, kata Barīrah.(203) 
Dalam kisah ini Nabi dengan jelas menjelaskan bahwa tindakannya 
itu sebatas permohonan saja, dan itu tentu berbeda dengan tindakan 
yang mengandung hukum (tasharruf tasyrī‘i).

7. Nabi juga menjelaskan bahwa sebagian tindakannya hanya berlaku 
khusus kepada sebagian sahabat saja dan tidak berlaku umum kepada 
semuanya tidak juga berlaku untuk orang-orang yang hidup setelah 
zaman sahabat. Misalnya Nabi membolehkan kepada Burdah bin 
Niyar berkurban dengan seekor kambing yang baru cukup setahun 
(Jadza‘). Nabi berkata kepadanya, tidak boleh lagi bagi seseorang 
setelah kamu berkurban dengan satu ekor Jadza‘(204). Ibnu Hajar 
berkomentar mengenai hal ini dengan mengatakan, salah satu pesan 
hadits ini ialah bahwa Nabi telah memberlakukan hukum khusus 
kepada sebagian sahabatnya yang tidak bisa dilakukan oleh yang lain 
meskipun tanpa adanya uzur atau alasan.(205)

(203) HR al-Bukhari, kitab: al-Thalāq, bab: permintaan Nabi mengenai suami Barirah, no: 
5283.

(204) HR al-Bukhari, kitab: al-Jumu ‘ah, bab: makan hari lebaran haji, no: 912.
(205) Ibnu Hajar, Fathul Bāri, vol.10 h.16.
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Penegasan-penegasan Nabi di atas menunjukkan adanya keberagaman 
tindakan-tindakan Nabi dan setiap tindakannya memiliki konteks masing-
masing dan indikasi-indikasi hukum tertentu.

b. Konteks Tindakan Nabi
Pemahaman yang benar terhadap tindakan Nabi baik yang berupa 

ucapan maupun perbuatan dan hubungannya dengan penggalian Maqāṣid 
al-Syarīah, berdasarkan metodologi Islam, sangat ditentukan oleh 
kepastian konteks sabda dan perbuatannya. Memperlakukan tindakan-
tindakan Nabi dengan menggunakan satu pendekatan bahwa kesemua 
Sunnahnya mengandung hukum baik berlaku umum maupun khusus 
akan berujung pada terciptanya kekacauan metodologi dan kekacauan 
penerapan sekaligus dan pada gilirannya akan membawa umat Islam ke 
dalam sebuah masalah yang luar biasa.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa Ulama yang pertama kali 
menyentuh Isu tindakan-tindakan Nabi ialah Imam Ibnu Qutaibah (w. 
276H) dalam karyanya Ta’wīil Mukhtalaf al-Hadīts. Ia menyatakan:

“Menurut kami, sunnah Nabi itu memiliki tiga jenis. Pertama, 
sunnah yang bersumber dari Allah dibawa oleh Jibril kepadanya. 
Contohnya, Sabda Nabi yang berisi tidak boleh memadu isteri 
dan bibinya dan sabdanya mengenai hukum haram yang 
disebabkan penyusuan sama haramnya karena keturunan. 
Kedua, sunnah Nabi yang Allah membolehkan baginya untuk 
dibuat dan diperintahkan untuk menggunakan pendapatnya 
mengenainya. Dalam sunnah semacam ini Nabi diberi peluang 
untuk memberi rukhsah kepada yang ia mau berdasarkan alasan 
dan uzur seperti ia haramkan menggunakan sutera bagi laki-laki 
tetapi beliau bolehkan Abdul Rahman bin ‘Auf karena ada alasan 
yang mengizinkannya. Begitu pula beliau melarang menyimpan 
daging kurban setelah tiga hari kurban, juga melarang ziarah 
kubur dan melarang minum Nabi. Ketiga, sunnah Nabi yang 
beliau Sunnahkan sebagai proses pembelajaran adab. Kalau 
kita lakukan maka kita memperoleh keutamaan dan kalau kita 
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tinggalkan tidak ada masalah dan dosa seperti perintahnya untuk 
memakai serban sampai ke bawah langit-langit dan larangannya 
menjadikan bekam sebagai profesi.(206)”

Pernyataan Ibnu Qutaibah di atas menyebut adanya tiga bentuk 
tindakan Nabi. Pertama, tindakan yang mengandung hukum yang 
berlaku umum untuk semua manusia. Kedua, tindakan yang mengandung 
hukum yang berlaku khusus dan terkait dengan adanya kondisi dan 
sebab tertentu. Ketiga, tindakan yang mengandung pengajaran adab, 
agar manusia menjadi lebih baik. Dengan demikian Ibnu Qutaibah telah 
memberi isyarat awal dan sangat jelas bahwa sunnah Nabi tidak memiliki 
satu konteks saja.

Pernyataan Ibnu Qutaibah hampir sama dengan yang dinyatakan oleh 
Ibnu ‘Abdil Barr al-Namri (w. 463). Ia pun membagi sunnah Nabi menjadi 
dua bagian. Pertama, irsyādi (bersifat bimbingan) dan diyānah (ajaran). Ia 
mengomentari sabda Nabi yang mengatakan, saya pernah ingin melarang 
al-Gīlah(207) sampai saya ingat bahwa orang-orang romawi dan persia 
melakukan hal demikian dan ternyata perilaku itu tidak berbahaya 
bagi anak-anak mereka.(208) Hadis ini dikomentari oleh Ibnu ‘Abdil 
Barr dan mengatakan ini menunjukkan bahwa sebagian larangan Nabi 
hanya bersifat bimbingan adab dan perhatian penuh kepada umatnya 
dan larangan semacam ini bukanlah sebuah ajaran normatif. Sehingga 
andaikata beliau jadi melarang al-Gīlah maka sepantasnya larangan itu 
dipahami dalam konteks itu.(209)

Setelah itu ulama melakukan upaya yang berkesinambungan untuk 
membuat rumusan yang lebih teliti mengenai konsep tindakan-tindakan 
Nabi. Di antara ulama yang memberi kontribusi bagi wacana ini ialah 

(206) Ibn Qutaibah. 1972. Ta’wīl Mukhtalaf al-Hadīṡ, Beirut: Dar al-Jīl, h. 196-198.
(207) Seorang suami bersetubuh dengan isterinya sementara ia menyusui atau seorang 

perempuan menyusui sementara ia hamil.
(208) HR Muslim, kitab: al-Nikāh, bab: kebolehan al-Gīlah, no: 1442.
(209) Ibn ‘Abd al-Barr. 1387. al-Tamhīd li Mā fi al-Muwaṭṭa’ Min al-Ma‘ānī wa al-Asānī, Magrib: 

Wizārat ‘Umūm al-Awqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah, vol.13 h.93.
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‘Izzuddin bin Abdussalam, Syihabuddin al-Qarafi, Ibn al-Qayyim al-
Jauziyyah, syah waliyyullah al-Dahlawi dan Syeikh Muhammad Thahir 
bin Asyur dari kalangan ulama kontemporer. Ibnu ‘Asyur menyatakan 
dua belas (12) bentuk konteks yang bisa menjadi dasar tindakan-tindakan 
Nabi yaitu konteks tasyri ‘ (sebagai penyampai hukum dari Allah), fatwa 
(sebagai mufti), qadha (sebagai hakim), Imarah (sebagai pemimpin 
negara), bimbingan, al-Sulhu, pemberi nasehat bagi yang meminta, 
nasehat, penyempurna jiwa, mengajarkan hakikat-hakikat luhur, pemberi 
adab dan lain-lain.(210)

Syeikh Muhammad Mahdi Syamsuddin juga memberi perhatian 
terhadap isu ini. Ia menegaskan bahwa salah satu bentuk ketimpangan 
metodologi para fuqaha dan ushuliyyun dalam berinteraksi dengan 
sumber-sumber Islam ialah perlakuan terhadap teks-teks agama sebagai 
teks yang mutlak dari semua aspek tanpa ada pemisahan antara hakikat 
teks al-Quran dan teks sunnah. Sebab kalau kemutlakan boleh terjadi 
pada teks al-quran tapi tentu tidak demikian halnya dengan sunnah Nabi. 
Boleh jadi sumber ketimpangan metodologi ini ialah isu yang sudah 
menguat bagi ulama fiqh dan ushuliyyun bahwa tugas utama Nabi ialah 
menyampaikan dan menjelaskan hukum agama padahal mereka lupa 
bahwa di antara tugas Nabi selain menjelaskan hukum adalah pemimpin 
negara, pemimpin masyarakat, pemimpin rumah tangga, anggota 
masyarakat. Beliau adalah seorang manusia yang berinteraksi dengan 
lingkungannya, kehidupannya dan orang-orang yang ada di sekelilingnya. 

Dari kerangka dan dasar inilah Nabi berucap, bartindak dan 
memutuskan perkara-perkara. Oleh karena itu, menganggap ucapan, 
perbuatan dan ketetapan Nabi sebagai sunnah memang benar tetapi mesti 
membuat kategori ucapan, perbuatan dan ketetapan itu berdasarkan 

(210) Ibn ‘Āsyur, Maqāsid al-Syarīah al-Islāmiyyah, h.207
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aspek-aspek kehidupan yang Nabi hadapi dan alami. Dan kenyataan inilah 
yang tampaknya mereka lupakan.(211)

Apa yang dinyatakan oleh Syeikh Muhammad Mahdi di atas 
mengenai perlunya ada metodologi yang tepat dalam berinteraksi 
dengan tindakan-tindakan Nabi secara jujur memang benar bahkan 
ini merupakan jurang yang cukup besar dalam kehidupan ilmiah kita. 
Tetapi perlu juga disampaikan bahwa pernyataannya tidak sepenuhnya 
benar. Apa lagi beliau memukul rata semua fuqaha dan ushuliyyun 
bahwa mereka luput dari isu ini. Padahal yang terjadi sesungguhnya 
adalah isu ini kurang mendapat perhatian yang diharapkan sebagaimana 
mestinya dari pemerhati studi fiqh meskipun fuqaha dan ushuliyyun 
telah menyadarkan pentingnya dengan sangat jelas seperti yang sudah 
disinggung sebelumnya.

Berdasarkan teks-teks Nabi dan upaya-upaya serius dan secara 
akumulatif dari kalangan ulama mengenai pentingnya isu ini, maka 
secara umum tindakan-tindakan Nabi bisa diklasifikasikan menjadi dua 
bagian; tindakan-tindakan Nabi yang mengandung hukum dan tindakan-
tindakan Nabi yang tidak mengandung hukum. Berikut penjelasannya.

1. Tindakan- tindakan Nabi yang mengandung hukum.
Yang dimaksud ialah segala yang bersumber dari Nabi baik berupa 

ucapan, tindakan dan ketetapan yang tujuannya adalah untuk diikuti dan 
menjadi ikutan. Tindakan Nabi yang masuk dalam kategori ini memiliki 
dua klasifikasi. Pertama, tindakan Nabi yang mengandung hukum yang 
bersifat umum kepada semua umat sampai hari kiamat. Dan ini boleh 
berbentuk tindakan tablig atau tindakan fatwa. Kedua, tindakan Nabi yang 
mengandung hukum berlaku khusus yang terikat dengan zaman, tempat, 
kondisi dan orang-orang tertentu, tidak berlaku umum untuk semua umat 
manusia. Masuk dalam kategori ini tindakan Nabi memutuskan perkara 

(211) Lihat al-Ijtihād wa al-Tajdīd fi al-Fiqh al-Islāmi dalam Tahqīq Maqāsid al-Syarīh al-
Islāmiyyah oleh Tahir al-Mīsāwi h.151.
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sengketa, dan tindakan Nabi sebagai pemimpin negara dan tindakan-
tindakan khusus Nabi.

2. Tindakan Nabi yang mengandung hukum bersifat umum
Sebagian besar ulama berpandangan bahwa sifat tindakan Nabi 

yang mengandung hukum bersifat umum itu adalah sifat dasar bagi 
tindakan Nabi(212) sampai adanya fakta sebaliknya yang didukung oleh 
dalil-dalil atau konteks-konteks yang sah secara syara‘ karena status inilah 
yang paling kuat melekat pada diri Nabi karena Nabi itu pada dasarnya 
diutus untuk menjelaskan perkara-perkara keagamaan.(213) Karena itulah 
secara terang-terangan beberapa ulama mengungkapkan dengan tegas 
pengakuan mereka terhadap sifat hukum yang berlaku umum adalah 
menjadi sifat dari semua perilaku Nabi.

Namun Syeikh Muhammad Thahir bin ‘‘Asyur mengatakan bahwa ada 
indikator-indikator yang bisa menunjukkan tindakan itu berlaku umum 
dan ia memberi beberapa contoh seperti berikut:(214)

· Nabi berusaha keras ingin menyampaikan tindakannya itu 
kepada ummat seperti khutbah Hajjat al-wadā di mana beliau 
memanggil seorang yang bertugas untuk memperdengarkan apa 
yang beliau ucapkan kepada khalayak ramai.

· Nabi memerintahkan agar tindakannya itu dipatuhi dan diikuti. 
Seperti ucapannya pada hajjat al-wadā “Ambillah dariku tata cara 
manasik haji”.

· Ucapannya disampaikannya dalam bentuk atau format umum.

Tindakan Nabi yang mengandung hukum umum diklasifikasi ke dalam 
dua bagian; tindakan berdasarkan kedudukannya sebagai penyampai 
risalah dan tindakan berdasarkan kedudukannya sebagai mufti.

(212) Lihat Ibn ‘Āsyur, Maqāsid al-Syarīah al-Islāmiyyah h. 212, 229.
(213) Al-Zarkasyi. 1994. Al-Bahr al-Muhīth fi Ushūl al-Fiqh, Kairo: Dār al-Kutbi, vol.5 h.75.
(214) Ibn ‘Āsyur, Maqāṣid al-Syarīah al-Islāmiyyah h. 212, 228.
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Pertama, tindakan Nabi yang berdasarkan penyampai risalah 
bermakna tindakan ini muncul dari sebuah kenyataan bahwa tugas 
pertama dan utama Nabi diutus adalah penyampai risalah (tablīg).

Tindakan Nabi berdasarkan penyampai risalah yang merupakan 
salah satu bentuk tindakan Nabi sesungguhnya ia dimaksudkan sebagai 
apa yang disampaikan olehnya dari Allah berupa ucapan yang bukan al-
Quran. Dan ini disebut oleh Imam al-Qarāfi sebagai tindakan berdasarkan 
risalah(215). Dan sesungguhnya tugas dan fungsi Rasul tidak lebih dari 
menyampaikan risalah dan transmisi murni terhadap wahyu dan apa 
yang ia sampaikan sama dengan wahyu dari semua aspek dan baginda 
tidak memiliki apa-apa selain menyampaikan dari Allah.

Kedua, tindakan Nabi yang berdasarkan kedudukannya sebagai mufti. 
Hal ini merupakan salah satu bentuk penjelasan yang tidak mungkin 
ada kecuali ada suatu peristiwa dan seorang mufti dimintai pandangan 
hukum mengenainya lalu ia pun menjelaskan hukum syara‘ mengenainya. 
Kategori tindakan Nabi semacam ini telah menjadi bahan perbincangan 
oleh Imam al-‘Izz bin Abdussalam dan Imam al-Qarāfi kemudian menjadi 
perhatian serius oleh ulama setelahnya dengan kajian yang intensif dan 
sebagian dari mereka membukukannya seperti yang telah dilakukan oleh 
Ibn al-Qayyim dalam karyanya i‘lām al-Muwaqqi‘īn(216).

Dalam konteks tindakan Nabi sebagai mufti, Imam al-Qarafi 
mengatakan, 

“Baginda menyampaikan hukum berdasarkan dalil yang rajih 
yang ia ketahui, ia ibarat seorang penterjemah dari Allah 
berdasarkan dalil yang ia temukan”.

Imam al-Qarafi juga membedakan antara tindakan sebagai mufti 
dan tindakan sebagai penyampai (tablīg) bahwa Rasul dalam posisi dan 
kapasitasnya sebagai penyampai, beliau tidak lebih dari seorang yang 

(215) Lihat al-Qarāfi.1995. Al-Ihkām fi Tamyīz al-Fatāwi ‘An al-Ahkām wa Taṣarrufāt al-Qādhi 
wa al-Imām,.Dimasyq: Maktabah al-Matbū‘āt al-Islāmiyyah. h.99, al-Qarāfi. Al-Furūq, 
Kairo: ‘Ālam al-Kutub, vol.1 h.206.

(216) Vol.4 h.266 dan seterusnya.
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menyampaikan dan memindahkan pesan dari Allah swt. Ia menyamakan 
posisi ini dengan posisi perawi hadits dan penyampai ayat-ayat al-Quran, 
sedangkan posisi Nabi sebagai mufti ia menyamakannya dengan posisi 
orang yang menggunakan dalil-dalil dalam menyelesaikan masalah-
masalah hukum yang muncul. Dan posisi inilah yang diwarisi oleh para 
mufti dari umatnya. Imam al-Qarafi berkata,

“Dengan demikian, maka fatwa berbeda dengan riwayat. Berfatwa 
tidak mesti menyampaikan riwayat begitu juga sebaliknya apabila 
keduanya berdiri sendiri”.(217)

Namun perlu dikemukan bahwa fatwa-fatwa meskipun disampaikan 
sebagai jawaban terhadap berbagai pertanyaan-pertanyaan khusus yang 
muncul namun tetap berlaku kaedah ushul fiqh “al-‘Ibratu bi ‘Umūm 
al-Lafdzi Lā bikhusūs al-Sabab” yang berarti yang menjadi standar dan 
referensi dalam memberlakukan hukum ialah keumuman lafaz bukan 
kekhususan sebab”. Kaedah ini pada dasarnya berlaku terhadap lafaz 
umum yang diucapkan dalam konteks atau pertanyaan khusus dan lafaz 
umum itu berbentuk mandiri.(218) Contohnya sabda Nabi “(219) هو الطهور 
 yang artinya “laut itu bersih airnya”. Ini adalah jawaban Nabi yang ”ماؤه
menunjukkan kebersihan air laut untuk semua bentuk pemanfaatannya 
bukan hanya bersih untuk dipakai berwudu. 

Mayoritas ushuliyyun mengajukan dalil atau hujah mengenai 
keharusan memberlakukan keumuman lafaz umum dan tidak 
mengaitkannya dengan peristiwa khusus yang memicunya dengan 
sejumlah dalil sebagaimana berikut;(220)

(217) Al-Qarāfi, Al-Ihkām fi Tamyiyz al-Fatāwi ‘An al-Ahkām wa Taṣarrufāt al-Qādhi wa al-
Imām, h. 100.

(218) Al-Sam‘āni. 1997. Qawāthi‘ al-Adillah fi al-Ushūl, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah vol.1 
h.193.

(219) HR al-Turmudzi, kitab: al-Ṭahārah ‘an Rasulillah, bab: kesucian air laut, no: 69.
(220) Al-Sam‘āni. 1997. Qawāthi‘ al-Adillah fi al-Ushūl, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 

vol.1 h.193, Al-Zarkasyi. 1994. Al-Bahr al-Muhīth fi Ushūl al-Fiqh, Kairo: Dār al-Kutbi, 
vol.4 h.269 dan seterusnya, al-Duraini. 1985 . al-Manāhij al-Ushūliyyah fi al-Ijtihād bi 
al-Ra’yi, Syiria: al-Syarikat al-Muttahidah li al-Tauzī‘. h.654.
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· Kaedah dasar dalam perundangan Islam ialah hukum Islam 
itu berlaku umum dan tidak bisa dialihkan dari keumuman itu 
kecuali ada dalil atau indikator (qarīnah) yang kuat

· Sebagian besar dari teks-teks hukum disebabkan oleh adanya 
peristiwa khusus yang mendahuluinya dan tidak memberlakukan 
keumumannya akan menciptakan tidak berlakunya hukum-
hukum syariah.

· Para sahabat Nabi telah memberlakukan keumuman lafaz teks-
teks hukum yang diturunkan atau diucapkan sebagai jawaban 
terhadap pertanyaan yang diajukan oleh seorang penanya dan 
mereka tidak membatasi kesan hukum-hukum yang umum itu 
pada sebab-sebabnya yang khusus.

· Nabi pada saat menjawab pertanyaan dan tidak lagi menyebut 
sebab khusus yang ditanyakan itu menunjukkan bahwa Nabi 
sendiri memaksudkan hukum itu berlaku umum karena 
hukum syara‘ berlaku disebabkan oleh perkataan Syāri‘ bukan 
disebabkan oleh pertanyaan penanya. Dan tidak ada syarat bagi 
jawaban itu untuk tidak melebihi daripada apa yang ditanyakan.

3. Penjelasan tindakan Nabi yang mengandung hukum khusus
Hukum yang berlaku khusus ialah hukum yang berlaku pada zaman, 

tempat, kondisi dan orang-orang tertentu dan tidak berlaku untuk semua 
manusia. Kategori tindakan Nabi semacam ini wajib dipatuhi oleh orang-
orang yang memang diperuntukkan kepadanya dan tidak berlaku untuk 
selain mereka. Sebagian ulama menamakannya sebagai tindakan kasuistik 
dan perundangan atau sunnah particuler (khusus). Inilah misalnya yang 
dimaksudkan pernyataan Ibn al-Qayyim ketika ia mengatakan “Tidak 
boleh memposisikan perkataan Nabi yang partikuler dan khusus sebagai 
perkataan yang berlaku umum dan begitu juga sebaliknya.(221)

(221) Ibn al-Qayyim. 1986 . Zād al-Ma‘ād fi Hadyi Khair al-Ībād, Kuwait: Maktabah al-Manār 
al-Islāmiyyah vol.4 h.109.
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Tindakan Nabi yang mengandung hukum khusus memiliki tiga jenis; 
tindakannya sebagai hakim, tindakannya sebagai pemimpin negara dan 
tindakannya yang mengandung hukum khusus untuk orang tertentu.

Pertama, Tindakan Nabi sebagai Hakim
Yang dimaksud dengan jenis ini ialah apa yang diputuskan oleh Nabi 

karena kapasitasnya sebagai hakim ketika meyelesaikan atau memutuskan 
perkara antara dua orang yang berperkara berdasarkan bukti, hujjah dan 
indikasi yang beliau saksikan yang diajukan oleh penuntut atau terdakwa 
dalam sebuah perkara. Dengan demikian maka keputusan itu adalah 
keputusan khusus tidak mengikat orang lain selain orang yang berperkara. 
Karena itu, hakim yang lain berhak memberi keputusan yang berbeda 
dengan keputusan Nabi pada perkara yang serupa berdasarkan ijtihadnya 
setelah ia sendiri menganalisis bukti-bukti dan konteks peristiwa.

Penting untuk dikemukakan bahwa perlu membedakan antara dua 
hal penting dalam proses perkara peradilan. Pertama, kaedah hukum 
yang diterapkan yang boleh saja berupa hukum yang berlaku umum 
kepada semua orang yaitu tindakan Nabi yang bersifat tablig atau 
berupa hukum yang berlaku khusus berdasarkan kapasitasnya sebagai 
pemimpin, artinya kaedah-kaedah hukum yang berlaku khusus dengan 
realitas dan kondisinya wajib diikuti dan dipatuhi oleh para hakim di 
zamannya, namun boleh saja berubah karena perubahan kondisi yang 
telah melahirkan hukum itu.

Kedua, pembuktian perkara-perkara yang menjadi sengketa lalu 
menerapkan kaedah hukum terhadapnya. Ini yang dimaksud dengan 
tindakan Nabi dalam kapasitasnya sebagai hakim. Nabi misalnya 
dihadapkan kepadanya perkara pencurian, maka Rasul dalam hal 
pembuktiannya terhadap perkara yang diajukan dan penyesuaian 
hukum dengan perkara itu merupakan kerja penyesuaian yang bersifat 
ijtihadi yang terkait dengan perkara. Bukti bahwa dia adalah tindakan 
berdasarkan peradilan bukan bersifat hukum yang berlaku umum adalah 
riwayat Aisyah di mana Nabi mengatakan, “Sungguh kalian seringkali 
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mengadukan sengketa kepadaku, barang kali di antara kalian ada yang 
lebih pandai bersilat lidah daripada yang lain. Maka barangsiapa yang 
kuputuskan menang dengan mencederai hak saudaranya berdasarkan 
kepandaian hujahnya, berarti telah kuambil sundutan api neraka baginya 
maka janganlah dia mengambilnya.(222)” Hadis ini membuktikan bahwa 
tindakan Nabi dalam kapasitas hakim bukanlah wahyu tapi ijtihad boleh 
saja benar boleh juga salah.(223)

Tindakan Nabi sebagai hakim bisa dibedakan dari tindakannya 
sebagai mufti dengan sejumlah indikator berikut:

· Baik posisinya sebagai hakim maupun mufti sama-sama 
menyampaikan hukum syara‘ namun hukum yang disampaikan 
sebagai hakim bersifat mengikat atas dasar kuatnya hukum itu 
sendiri, sementara hukum yang disampaikan sebagai mufti juga 
bersifat mengikat atas dasar hukum itu disampaikan oleh yang 
maksum yang wajib ditaati secara agama. Signifikansi perbedaan 
ini ialah tindakan-tindakan para hakim setelah beliau adalah 
bersifat mengikat sementara fatwa-fatwa para mufti setelahnya 
menyampaikan hukum agama tanpa mengikat. Seorang mustafti 
boleh mengambil dan mengamalkan pendapat mufti lain 
pada perkara hukum yang ia tanyakan. Itulah sebabnya ulama 
mengatakan hakim memaksa dan mufti menyampaikan (al-
Qadhi Mujbirun wa al Mufti Mukhbirun(224) ).

· Tindakannya sebagai mufti lebih umum dari tindakannya 
sebagai hakim karena yang pertama berlaku pada bidang ibadah, 
muamalah dan aspek-aspek lain dari agama sementara yang 
kedua hanya berlaku pada bidang muamalah karena hanya terkait 
dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan bersifat mengikat. 

(222) Takhrij hadits ini sudah disebutkan sebelum ini.
(223) Imam al-Syafii memiliki ulasan yang cukup mendalam mengenai isu ini. Lihat Imam 

al-Syafii. . al-Umm vol.7 h.11.
(224) Al-Qarāfi, Al-Ihkām fi Tamyiyz al-Fatāwi ‘An al-Ahkām wa Tasharrufāt al-Qādhi wa 

al-Imām, h. 31.
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Imam al-Qarafi mengatakan,“Ketahuilah bahwa ibadah secara 
umum tidak bisa diberlakukan padanya keputusan hukum sama 
sekali tapi hanya boleh berlaku padanya fatwa, maka seorang 
hakim tidak boleh misalnya memutuskan bahwa salat ini adalah 
sah atau salat ini adalah batal, juga tidak boleh menetapkan 
air ini karena kurang dua kullah maka dia adalah najis maka 
seorang yang bermazhab maliki tidak boleh menggunakannya 
tapi hanya fatwa saja yang bisa berlaku pada perkara-perkara 
seperti ini. Apabila orang yang mendengarkan fatwa ini sama 
dengan mazhabnya boleh ia mengamalkannya kalau tidak maka 
ia boleh meninggalkannya dan mengamalkan mazhabnya.(225)

· Tindakan sebagai hakim hanya berlaku untuk menyelesaikan 
sengketa sedangkan tindakan sebagai mufti adalah memberi 
jawaban hukum terhadap permasalahan hukum yang diajukan 
oleh mustafti (orang yang meminta fatwa).

· Tindakan sebagai mufti merupakan syariat hukum yang berlaku 
umum untuk semua umat Islam sementara tindakan sebagai 
hakim adalah penjelasan hukum yang khusus terkait perkara 
tertentu yang sedang diputuskan perkaranya.

· Tindakan sebagai mufti bisa menerima pembatalan sementara 
tindakan sebagai hakim tidak bisa menerima pembatalan.(226)

Kedua, Tindakan Nabi sebagai Pemimpin
Yang dimaksud ialah tindakan-tindakan Nabi dalam kapasitasnya 

sebagai pemimpin ummat dan pemimpin negara dalam rangka mengurus 
perkara-perkara yang bisa mewujudkan kemaslahatan dan menolak 
kemafsadatan begitu pula mengambil langkah-langkah dan keputusan-
keputusan yang perlu untuk membumikan Maqāṣid al-Syarīah dalam 
kehidupan masyarakat, baik dalam keadaan damai maupun dalam 

(225) Al-Qarāfi, al-Furūq vol.4 h.48.
(226) Al-Qarāfi, Al-Ihkām fi Tamyiyz al-Fatāwi ‘An al-Ahkām wa Tasharrufāt al-Qādhi wa 

al-Imām, h. 103.
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keadaan perang. Tindakan semacam ini masuk dalam kategori siyasah 
syar‘iyyah. Contohnya ialah tindakan Nabi mengutus tentara, melantik 
gubernur dan menentukan anggaran dan belanja negara dan lain lain 
sebagainya. Ini tidak bisa dikategorikan sebagai perundangan hukum 
dalam arti khusus karena kebijakan ini tidak mengikat pemerintah 
setelahnya untuk mengamalkannya tapi kebijakan Nabi dalam kategori 
ini bisa dipilih-pilih oleh pemerintah selanjutnya mana yang sesuai bagi 
kondisi negara, boleh beralih kepada kebijakan yang lain yang lebih sesuai 
apabila dianggap lebih mewujudkan kemaslahatan Islam dan umat Islam.(227)

Tindakan Nabi dalam kapasitasnya sebagai pemimpin negara 
terlihat dalam peristiwa al-Habab bin Mundzir bersama Rasulullah 
dalam peperangan Badar ketika baginda memilih posisi tempat dalam 
peperangan. Saat itu Habab menilai posisi tempat yang dipilih oleh Nabi 
tidak tepat maka ia pun bertanya kepada Nabi apakah penetapan tempat 
itu berdasarkan tasyri‘ yang tidak bisa dibantah ataukah itu tindakan atau 
kebijakannya Nabi sebagai pemimpin saja yang boleh ditinggalkan dan 
mengambil yang lebih sesuai?(228)

Namun kadang-kadang ada tindakan yang dilakukan oleh Nabi tapi 
tidak jelas kedudukannya oleh para fuqaha, mereka kemudian berselisih 
pendapat mengenai penyesuaiannya apakah tindakan itu dilakukannya 
dalam kapasitasnya sebagai mufti ataukah pemimpin? Salah satu 
contohnya ialah sabda Nabi:

 (118(  مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لعِِرْقٍ ظَالمٍِ حَقٌّ

“Barang siapa yang menghidupkan lahan (tanah) yang mati maka 
lahan tersebut adalah miliknya, tidak ada hak bagi keringat yang 
zhalim.” 

(227) Al-Qarāfi, al-Furūq vol.1 h.206.
(228) Al-Hākim. 1990. al-Mustadrak ‘alā al-Shahīhain, Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah vol.3 

h. 482.
(229) HR Abu Daud, kitab: al-Kharāj wa al-Imārah, bab: Ihyā al-Mawāt, no: 3073.
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Tindakan ini boleh jadi tindakan dalam kapasitas sebagai mufti dan 
karenanya setiap orang berhak untuk menghidupkan lahan yang mati 
tanpa perlu minta izin dari pemerintah berdasarkan asumsi bahwa itu 
adalah hukum yang berlaku umum, dan inilah yang menjadi pandangan 
Imam Malik dan Imam Syafi’i. Bolah juga tindakan Nabi itu dalam 
kapasitas sebagai pemimpin/pemerintah dan ini yang dianut oleh Imam 
Abu Hanifah, dan karenanya tidak boleh setiap orang menghidupkan 
lahan yang mati tanpa izin dari pemerintah.(230)

Ketiga, Tindakan Nabi yang Khas
Yang dimaksud dengan ini ialah tindakan-tindakan Nabi yang 

mengandung hukum yang berlaku khusus untuk orang-orang tertentu di 
mana hukum ini berbeda dari hukum yang umum. Tindakan ini populer 
bagi fuqaha dengan istilah Qadāya al-A‘yān yang artinya masalah-masalah 
khusus yang berlaku pada orang-orang tertentu. Tindakan-tindakan khas 
semacam ini bisa dikenali melalui dalil-dalil yang apabila wujud bisa 
mengalihkan ucapan-ucapan Nabi dari keumumannya menjadi ucapan 
yang khusus berlaku untuk orang-orang tertentu. Ada dua dalil penting 
yang bisa dikemukan sebagai berikut;

· Keterangan langsung dari Nabi bahwa itu berlaku khusus
· Adanya perbedaan hukum yang jelas yang disebutkan dalam 

nash itu dengan hukum yang tetap dalam nash-nash yang lain. 
Maka ulama mencoba menghilangkan perbedaan (kontradiksi) 
itu dengan cara hukum itu berlaku khusus.

Perlu dikemukakan di sini bahwa kebanyakan ulama dan ushuliyyun 
menggunakan terma Qadhiyyat ‘Ain untuk merujuk kepada hukum-
hukum yang dikecualikan dari hukum umum karena adanya keperluan 
dan darurat. Imam al-Syaukani ketika berbicara mengenai hal-hal yang 
bisa mentakhsis lafaz umum mengatakan:

(230) Al-Qarāfi, al-Furūq vol.1 h.207.
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“Masalah Kedua puluh sembilan mengenai takhsis keumuman 
lafaz dengan masalah-masalah khusus seperti kebolehan 
memakai sutera karena alasan gatal. Ada dua pendapat ulama 
Hanābilah mengenai kebolehannya. Dan sudah jelas bahwa 
apabila ada penjelasan yang jelas mengenai alasan hukum (illat) 
yang membuat adanya kebolehan, perintah dan larangan itu 
maka itu termasuk kategori takhsis dengan illat yang terkait 
dengan hukum.” (231) 
Tampaknya al-Syaukani dalam contoh di atas merujuk kepada hadis 

yang diriwayatkan Anas bin Malik bahwa Nabi telah memberi rukhsah 
kepada Zubair dan Abdurrahman bin ‘Auf untuk memakai sutera karena 
gatal yang ada pada kulitnya(232). Dan jelas pula bahwa Takhsis dengan 
masalah-masalah khusus di sini sama dengan takhsis dengan keperluan 
dan darurat karena ulama sepakat bahwa haramnya memakai sutera 
bisa ditakhsis dengan keperluan dan darurat. Imam al-Tabari, menurut 
Ibnu Hajar misalnya, mengatakan bahwa hadis itu menunjukkan bahwa 
larangan memakai sutera tidak berlaku pada orang yang mempunyai 
penyakit yang bisa diringankan oleh memakai sutera. Hukum kebolehan 
ini juga boleh berlaku kepada orang yang sedang kepanasan atau 
kedinginan dan tidak mendapatkan selain sutera.(233)

Kadangkala ulama berbeda pandangan mengenai hukum tertentu 
apakah ia berlaku khusus bagi orang-orang tertentu ataukah ia berlaku 
kepada semua orang yang memiliki illat hukum yang sama sebagaimana 
perbedaan pandangan mereka mengenai perintah Nabi kepada isteri Abu 
Huzaifah untuk menyusui Salim pada saat ia sudah besar agar ia menjadi 
mahram baginya. Pertanyaannya apakah hukum itu berlaku khusus bagi 
Sahlah (Isteri Abu Huzaifah) dan Salim ataukah berlaku umum untuk 
semua orang yang sama memiliki keperluan yang sama. Kalau ia berlaku 
umum maka ia bisa dikatakan sebagai perkara khas (Qadhiyyat ‘Ain) 

(231) Al-Syaukāni. 1992. Irsyād al-Fuhūl, Beirut: Dar al-Fikr, h.275.
(232) HR Muslim, kitab: pakaian dan perhiasan, bab: kebolehan memakai sutera bagi laki-

laki yang ada gatal pada kulitnya, no: 2076.
(233) Ibn Hajar, Fathul Bāri, vol.10 h.295.
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yang terkait dengan illat tidak terkait dengan personal tertentu. Dalam 
hubungan ini, Ibn Taimiyah berkata: 

“Adapun mengenai perintah Nabi kepada Isteri Abu Huzaifah 
bin ‘Utbah untuk menyusui Sālim (budaknya) lima kali susuan 
agar ia menjadi mahram baginya (Sahlah) merupakan perkara 
yang diperselisihkan oleh ulama salaf apakah ia berlaku khusus 
atau berlaku umum. Apabila diasumsikan bahwa itu berlaku bagi 
orang-orang yang memerlukan hal serupa sepertimana Sahlah 
memerlukannya maka itu bisa mengkompromikan dalil-dalil 
tentang kasus ini”.(234)

Perlu ditegaskan di sini bahwa yang dimaksud dengan tindakan-
tindakan khusus Nabi dalam kajian ini adalah jenis pertama dari perkara-
perkara hukum yang khas yakni perkara-perkara yang hukumnya tidak 
berlaku kecuali terhadap orang-orang tertentu. Namun jenis kedua dari 
perkara-perkara hukum yang khas maka hukumnya adalah hukum yang 
dikecualikan dari hukum umum karena ada alasan tertentu (illat) yang 
terkait dengannya. Hukum semacam ini khusus dari satu aspek dan pada 
saat yang sama ia umum dari aspek yang lain. Khusus karena hukum itu 
diakibatkan oleh alasan atau maslahah tertentu dan umum untuk semua 
situasi yang berlaku illat atau maslahah itu, dan pada akhirnya jenis ini 
masuk pada kategori tindakan Nabi dalam kapasitasnya sebagai mufti.(235)

3. Tindakan Nabi yang tidak mengandung hukum
Tindakan-tindakan yang tidak mengandung hukum adalah tindakan 

yang tidak bertujuan dan dimaksudkan untuk diikuti baik dari seluruh 
umat Islam atau dari orang yang berkenaan dengan hukum itu sendiri. 
Dengan arti lain bukan sunnah umum bukan juga sunnah khusus. 
Tindakan jenis ini bermacam-macam jenisnya berdasarkan karakter 
konteks tindakan Nabi itu sendiri seperti berikut: 

(234) Ibn Taimiyah, Majmū al-Fatāwi vol.17 h.127.
(235) Sa‘du al-Din. 2002. Taṣarrufāt al-Rasūl bi al-Imāmah, Magrib: Mansyurāt al-Zaman, 

h.33.
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Pertama, tindakan Nabi yang bersifat manusiawi (Jibilli) yaitu 
tindakan yang dilakukan oleh Nabi berangkat dari sifatnya sebagai 
manusia sebagaimana manusia lainnya juga melakukannya dan bahwa 
posisinya sebagai Rasul tidak menegasikan dirinya sebagai manusia. 
Adalah suatu yang alami apabila sebagian ucapan dan perbuatan baginda 
muncul dari sifat kemanusiaannya semata-mata.

Namun dalam hal ini, ulama tetap membedakan antara satu ucapan 
dan perbuatan Nabi dengan ucapan dan perbuatannya yang lain sebagai 
manusia seperti berikut;

Perbuatan-perbuatan Nabi yang manusiawi dibagi menjadi dua 
klasifikasi;
1. Tindakan yang beliau lakukan secara terpaksa, tidak ada ikhtiar dan 

tidak disengaja dilakukannya. Misalnya ketika beliau lagi senang 
wajahnya berseri-seri seperti potongan bulan purnama(236) begitu 
juga misalnya dorongan-dorongan jiwanya, gerakan-gerakan 
kemanusiannya dan anggota badannya. Semua yang muncul dari 
jenis ini tidak ada hubungannya dengan perintah, larangan dan 
panutan(237).

2. Tindakan beliau yang dilakukannya berdasarkan ikhtiar beliau seperti 
duduk, berdiri dan semacamnya. Tindakan semacam ini tidak wajib 
diikuti. Namun indikasi hukum yang paling dasar yang dikandung 
oleh tindakan ini ialah kebolehan melakukannya.

Berikut komentar Ibnu Taimiyah mengenai jenis tindakan Nabi ini. 
“Apabila Baginda melakukan sesuatu secara kebetulan saja seperti beliau 
berhenti pada suatu tempat tertentu dalam sebuah perjalanan, beliau 
menyisakan air dalam bejananya lalu beliau menyiramkan air itu kepada 
dasar pohon, begitu juga misalnya binatang kendaraanya berjalan di 

(236) HR al-Bukhari, kitab: al-Manāqib, bab: sifat Nabi, no: 3556.
(237) Sulaiman al-Asyqar. 2004. Af‘āl al-Rasūl wa Dalalātuhā ‘Ala al-Ahkām, Jordan: Dar 

al-Nafāis, vol.2 h.220, al-Zarkasyi, al-Bahrul Muhith vol.6. h .23, al-Syaukani, Irsyad 
al-Fuhūl, vol.72.
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salah satu tepi jalan dan semacamnya. Apakah disunnahkan mengikuti 
beliau dalam perkara-perkara semacam ini? Ibnu Umar kebiasaannya 
suka melakukan/mengikuti Nabi dalam perkara semacam ini, sebaliknya 
Khulafa al-Rasyidun dan mayoritas sahabat justeru tidak mensunnahkan 
perkara-perkara demikian. 

Menurut mereka melakukan perkara demikian tidak termasuk 
tindakan mengikuti sunnah Nabi. Menurut Jumhur mengikuti 
sunnah Nabi harus dalam perkara-perkara yang Nabi sendiri sengaja 
melakukannya. Apabila beliau tidak menyengaja bahkan perbuatan itu 
hanya secara kebetulan saja maka umat Islam sengaja melakukannya 
berarti tidak sesuai kondisi Nabi yang tidak sengaja.(238) Tapi ucapan-
ucapan Nabi yang bersifat manusiawi termasuklah ucapan-ucapan Nabi 
yang beliau ucapkan yang tidak disengaja pada saat beliau marah dan 
tidak memaksudkannya.

Kedua, tindakan-tindakan Nabi yang normal (biasa). Yang dimaksud 
ialah perbuatan-perbuatan Nabi yang berdasarkan kebiasaan yang berlaku 
dalam masyarakatnya dalam hal makan, minum, perihal pakaian dan 
tradisi-tradisi yang berlaku dalam berbagai acara dan momentum seperti 
acara pernikahan, kelahiran, kematian dan lain-lain sebagainya. 

Contoh kasus dalam hal ini ialah keengganan Nabi untuk memakan 
biawak. Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa “Saya dan Khalid bin 
Walid bin al-Mugirah bersama Nabi masuk ke rumah Maimunah lalu 
kami dijamu biawak panggang lalu Nabi mengulurkan tangannya ke arah 
biawak itu untuk disantapnya tapi wanita-wanita yang hadir di rumah 
Maimunah berkata beritahukanlah Nabi bahwa yang hendak dimakannya 
itu ialah biawak. Mendengar hal itu, Nabi langsung tarik tangannya dan 
tidak jadi ambil biawak. Saya kemudian bertanya kepadanya, apakah 
biawak haram dimakan wahai Rasulullah? Tidak haram, cuma biawak 
tidak biasa dimakan oleh masyarakatku, karenanya saya merasa jijik, 
kata Rasulullah. Kata Khalid bin Walid, mendengar penjelasan Nabi itu, 

(238) Ibn Taimiyah, Majmū al-Fatāwi, vol.10 h.409.
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saya langsung mengambil biawak itu dan memakannya dan Nabi sendiri 
melihatku.(239)

Dalam kisah ini Nabi tidak mengaitkan tindakannnya dengan 
hukum Syara‘ tapi ia mengaitkannya dengan tradisi-tradisi makan dalam 
masyarakatnya.(240)

Ketiga, tindakan-tindakan Nabi yang bersifat duniawi. Yaitu 
perbuatan-perbuatan Nabi yang berdasarkan pengalaman dan 
kepakarannya sebagai manusia. Seperti pengalaman bertani, pengalaman 
industri dan kedokteran. Perbuatan ini tidak ada hubungannya dengan 
hukum syara‘ namun umat Islam dibebaskan untuk melakukan 
berdasarkan pengalaman mereka.

Dalil-dalil mengenai jenis tindakan Nabi ini adalah tiga hadis. Dalam 
ketiga hadis ini Nabi menyerahkan penuh urusan keduniaan kepada 
mereka yang memiliki pengalaman dan kepakaran. Ketiga hadis ini juga 
disampaikan oleh Nabi dalam tiga momentum atau konteks yang berbeda 
seperti berikut:

Hadis pertama, dari Musa bin Talhah dari bapanya, ia mengatakan 
saya bersama Rasulullah melewati sekelompok orang di atas pohon kurma, 
lalu Nabi bertanya apa yang mereka sedang kerjakan? Saya menjawab 
mereka sedang mengawinkan kurma jantan dan betina. Mendengar 
jawaban saya Nabi kemudian mengatakan menurutku itu tidak akan 
memberi faedah apa-apa. Lalu kelompok itu diberitahu mengenai nasehat 
Nabi dan mereka pun meninggalkan perkara itu. Tetapi setelah masa 
menuai, kurma-kurma itu tidak berbuah dengan baik bahkan hasilnya 
buruk. Nabi pun diberitahu mengenai hasil menuai kurma yang buruk. 
Mendengar berita itu, Nabi mengatakan kalau memang yang dulu mereka 
lakukan itu bermanfaat maka hendaklah mereka melakukannya, sebab 

(239) HR Muslim, kitab: Binatang buruan dan sembelihan, bab: kebolehan memakan 
biawak, no: 1945.

(240) Ulasan terperinci mengenai contoh-contoh tindakan Nabi seperti ini lihat Sulaiman 
al-Asyqar. 2004. Af ‘āl al-Rasūl wa Dalalātuhā ‘Ala al-Ahkām, Jordan: Dar al-Nafāis, 
vol.1 h.237.
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dulu saya hanya menyampaikan pendapatku dan janganlah kalian 
menyesalkanku karena pendapatku, tetapi kalau saya menyampaikan 
kepada kalian berita dari Allah maka terimalah karena sesungguhnya 
saya tidak berdusta atas nama Allah. Peristiwa ini adalah sangat populer 
diriwayatkan oleh sejumlah sahabat yang menyaksikannya secara 
langsung juga diriwayatkan dengan berbagai riwayat.

Hadis kedua, dari Abu Qatadah (matan hadis cukup panjang) bahwa 
para sahabat bersama Nabi dalam sebuah perjalanan dan mereka tartidur 
nyenyak sampai tidak salat subuh. Mereka saling menyesalkan diri karena 
lalai sampai meninggalkan salat. Lalu Nabi berkata kepada mereka, “apa 
yang kalian katakan? Ketahuilah bahwa apabila perkara itu berkaitan 
dengan keduniaan maka itu sepenuhnya adalah urusan kalian. Tetapi 
apabila perkara itu berhubungan dengan agama kalian maka serahkanlah 
kepada saya(241)”.

Hadis ketiga, dari Ibnu Abbas ia berkata bahwa Nabi dulu mengelilingi 
pohon-pohon kurma di Madinah, lalu orang-orang berkomentar kebun 
ini wajib zakat satu wasaq kemudian Nabi mengatakan wajib atasnya 
zakat sekian dan sekian. Ibnu Abbas mengatakan Allah dan Rasulnya 
benar, lalu Nabi mengatakan, “Sesungguhnya Aku adalah manusia seperti 
kalian, maka apabila aku menyampaikan satu pesan dari Allah maka ia 
adalah kebenaran, tapi apa yang saya sampaikan dari aku sendiri maka 
saya adalah manusia boleh benar boleh salah.(242)

Inilah tiga momentum yang berbeda di mana Nabi menjelaskan 
bahwa di antara tindakannya ada yang statusnya sekedar pandangan yang 
berdasarkan dzan dalam perkara-perkara dunia dan tindakan-tindakan 

(241) HR Ahmad, Musnad Ahmad, kitab: Bāqi Musnad al-Anshār, bab: hadis Abu Qatādah 
al-Anshāri, no: 22040.

(242) Abu Bakr al-Haiṡami. 1407. Majma‘ al-Zawāid wa Manba‘ al-Fawāid, Beirut-Kairo: vol.1 
h.178.
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itu boleh jadi benar dan kadang juga salah. Dan karenanya tindakan itu 
bukanlah tujuannya untuk diikuti atau mengandung hukum syara‘.(243)

Banyak dari kalangan ulama menegaskan bahwa tindakan-tindakan 
Nabi dalam perkara-perkara keduniaan berdasarkan pengalaman adalah 
tindakannya sebagai manusia sepertimana halnya manusia yang lain dan 
bukanlah sebuah kewajiban untuk mengikutinya;
- Setelah Ibnu Hazm mengetengahkan hadis tentang pembuahan 

kurma, ia berkata, “Ini adalah penjelasan yang jelas disertai sanad yang 
sah-mengenai perbedaan antara pandangan tentang perkara dunia 
dan perkara agama dan Nabi tidak berkata mengenai agama kecuali 
atas nama Allah dan semua apa yang beliau sampaikan berdasarkan 
pendapatnya boleh diajukan kepadanya pendapat yang lain dan 
Nabi boleh mengambilnya. Semua hal itu dibolehkan baginya secara 
mutlak, dan kami lebih tau dari beliau mengenai perkara-perkara 
dunia dan beliau lebih tahu dari kita tentang perintah-perintah Allah 
dan perkara agama yang mengandung kebaikan yang hakiki.(244)

- Ketika memberi komentar mengenai pembuahan kurma, Imam al-
Nawawi berkata “Para ulama berkata bahwa sabda Nabi mengenai hal 
ini (larangan Nabi mengawinkan kurma) bukanlah wahyu yang wajib 
diikuti tetapi itu sebatas pendapat yang Nabi sampaikan sebagaimana 
beliau sendiri sampaikan pada riwayat-riwayat ini. Mereka (ulama) 
berkata bahwa pendapat beliau dalam perkara-perkara kehidupan 
dunia sama dengan pendapat manusia yang lain dan hal semacam ini 
boleh saja terjadi dan ini bukanlah merupakan kekurangan beliau.(245)

- Mengomentari kasus pembuahan kurma yang dilarang oleh Nabi, 
Abu Ja‘far al-Thahāwi berkata “ sesungguhnya apa yang disampaikan 

(243) Sulaiman al-Asyqar mengemukakan berbagai dalil dan bukti yang menunjukkan 
bahwa tindakan-tindakan Nabi yang bersifat keduniaan tidak sama sekali megandung 
hukum syara’. Lihat al-Asyqar, Af‘al al-Rasūl, vol.1 h.245-247 dan bandingkan dengan 
Sa’du al-Din, Taṣarrufāt al-Rasūl h.38-39.

(244) Lihat Ibn Hazm, al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām, vol.5 h.128-129.
(245) Lihat al-Nawawi, Syarh al-Nawawi ‘Alā Shahīh Muslim vol.15 h.116.



146        Ijtihad Maqāsidi: Pendekatan Esensial Hukum Islam.

oleh Nabi berdasarkan pendapatnya (dzan) posisinya sama dengan 
manusia yang lain ketika mereka mengemukakan pendapat-pendapat 
mereka)(246).

- Sebagian penulis kontemporer juga memiliki sikap yang sama seperti 
Syah Waliyyullah al-Dahlawi(247), Mahmud Syaltut,(248) Ali al-Khafif,(249) 
Abdul Wahab Khallaf(250) dan lain-lain.(251)

Keempat, Tindakan-tindakan Konseling
Yang dimaksud ialah tindakan-tindakan Nabi yang mengarahkan 

manusia untuk berbuat atau bersikap yang lebih baik dan lebih manfaat 
tentang keduniaan. Tindakan ini biasanya para uṣūliyyūn membahasnya 
pada isu indikasi-indikasi atau makna-makna perintah (dalālāt al-
amr). Para ushuliyyun membedakan antara bimbingan (irsyād) Nabi 
dan anjurannya (nadb). Yang pertama dikehendaki untuk memperoleh 
keuntungan dunia dan tidak mengandung pahala apabila dilaksanakan. 
Yang kedua diperlukan untuk mendapatkan manfaat-manfaat akhirat 
dan ia pun sekaligus mengandung pahala.(252) Al-Jashshās menyebutnya 
sebagai bimbingan kepada yang lebih teliti dan lebih hati-hati untuk 
manusia.(253) Al-Zarkasyi mengatakan sama halnya perintah itu kadang-
kadang berbentuk irsyād, larangan pun boleh bermakna demikian 
(Irsyād).(254) 

Salah satu contoh tindakan Nabi yang mengandung irsyād ialah kasus 
Fatimah binti Qais yang menyampaikan kepada Nabi perihal Muawiyah 
bin Abi Sufyan dan Abu Jahm yang melamarnya. Nabi kemudian 

(246) Al-Ṭahāwi. Syarh Ma‘āni al-Āṡār vol.3 h.48.
(247) Lihat al-Dahlawi, Hujjatullah al-Bāligah, vol.1 h.128
(248) Lihat Mahmud Syaltut, al-Islām ‘Aqidah wa Syarīah h. 427
(249) Ali al-Khafīf, al-Sunnah al-Tasyrī‘iyyah dalam Majallat al-Muslim al-Mu’āshir edisi 78.
(250) Abdul Wahab Khallāf, Uṣul al-Fiqh, h.43.
(251) Sa ‘du al-Din, Taṣarrufāt al-Rasūl, h.40.
(252) al-Zarkasyi, al-Bahr al-Muhīth vol.3 h.276.
(253) Al-Jashshās. 1994. Al-Fuṣūl fi al-Uṣūl, Kuwait: Wizārat al-Awqāf, vol.2 h.80.
(254) al-Zarkasyi, al-Bahr al-Muhīth vol.3 h.276.
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memberitahu Fatimah bahwa Abu Jahm adalah sosok pemarah dan suka 
memukul sementara Muawiyah bin Abu Sufyan adalah orang miskin. 
Kamu kawin saja dengan Usamah bin Zaid tapi Fatimah bilang saya tidak 
menyukainya. Lalu Nabi mengatakan kedua kalinya nikah saja sama 
Usamah maka saya pun rela menikahinya dan Allah telah memberinya 
banyak kebaikan dan saya pun sangat senang dan bahagia(255). Imam al-
Thabari menganggap hadis “الراكب شيطان والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب” yang 
artinya “ seorang yang bepergian sendirian adalah setan dan dua orang 
yang bepergian berduaan adalah setan dan tiga orang yang bepergian 
adalah kafilah yang akan terjaga dari setan(256) merupakan tindakan Nabi 
yang berstatus bimbingan. Imam al-Syaukani menukil komentar al-Tabari 
mengenai hadis ini seperti berikut;

“larangan ini adalah termasuk larangan adab dan bimbingan 
karena dikhawatirkan seseorang yang bepergian sendiri akan 
mengalami hal-hal buruk yang timbul dari kesendiriannya dan ini 
bukan sama sekali mengindikasikan hukum haram. Maka orang 
yang bepergian sendiri pada suatu daerah dan orang yang tidur 
sendiri dalam sebuah rumah tidak dirasa aman dari keburukan 
terutama kalau dia seorang yang lemah dan memiliki fikiran-
fikiran buruk(257)”.
Imam Ibnu ‘Āsyur menyebut tindakan ini sebagai tindakan Nabi 

yang mengandung nasehat dan permohonan agar melaksanakan atau 
meninggalkan perkara tertentu(258).

Kelima, Tindakan yang mengandung hukum khusus untuk Nabi
Allah S.W.T mengizinkan kepada Nabi untuk melakukan berbagai 

tindakan yang hanya khusus boleh dilakukan oleh beliau dan tidak bisa 

(255) HR Muslim, kitab: Talak, bab: Perempuan yang ditalak tiga tidak mendapat nafkah, 
no: 1480.

(256) HR al-Turmuzi, kitab: al-Jihad ‘an Rasulillah, bab: Makruh seseorang bepergian 
sendirian, no: 1674.

(257) Al-Syaukāni. 1973. Nail al-Awṭār, Beirut: Dār al-Jīl, vol.8 h. 80.
(258) Ibn ‘‘Asyur, Maqāsid al-Syarīah al-Islāmiyyah h. 219.
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diikuti oleh umatnya seperti baginda kawin lebih dari empat isteri dan 
berpuasa secara bersambung (wishāl).(259) Tindakan-tindakan seperti ini 
adalah tindakan yang tidak mengandung hukum karena tindakan itu 
hanya boleh dilakukan oleh beliau dan umat Islam tidak diminta untuk 
mengikutinya. Oleh karena tindakan-tindakan itu menyalahi prinsip 
dasar maka tidak dianggap sah kecuali adanya bukti dalil yang sah. Di 
antara dalil penting dan utama yang bisa menunjukkan tindakan Nabi 
adalah tindakan khusus ialah seperti berikut:

· Ada nash al-Quran yang menunjukkan kekhususan tindakan itu dan 
melarang umat Islam untuk melakukannya seperti firman Allah ( ة

َ
 وَٱمرَأ

َّكَ مِن دُونِ ٱلمُؤمِنيَِن  ن يسَتَنكِحَهَا خَالصَِة ل
َ
رَادَ ٱلنَّبِِيُّ أ

َ
بِِيِّ إنِ أ

ؤمِنَةً إنِ وَهَبَت نفَسَهَا للِنَّ  yang artinya (مُّ
“ dan (kami halalkan) perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya 
kepada Nabi kalau Nabi mahu mengawininya, sebagai pengkhususan 
bagimu, bukan untuk semua orang mukmin.(260)

· Nabi sendiri menyebut kekhususan itu secara jelas. Contohnya 
larangan Nabi untuk berpuasa berterusan ketika beliau sendiri 
melakukan wishāl dan para sahabat menanyakan hal itu kepadanya. 
Dari Abu Said ia telah mendengar Nabi berkata “Janganlah kalian 
melaksanakan puasa wishal, maka siapa dari kalian yang mau 
melakukan puasa wishal hendaklah dia melakukannya hingga 
(makan) sahur”. Orang-orang berkata: “Bukankah anda sendiri 
melakukan puasa wishal, wahai Rasulullah?” Beliau bersabda: “Aku 
tidak sama dengan keadaan seorang dari kalian karena saat aku tidur 
akan ada pemberi makan yang datang kepadaku lalu memberi aku 
makan dan datang pemberi minum lalu memberi aku minum.”(261) 

· Ada ijma’ yang menunjukkan kekhususan itu. Contohnya kesepaka-

(259) Beberapa Ulama telah menulis karya untuk mengulas isu ini. Karya paling komprehensif 
dalam bidang ini ialah Kifāyat al-Thālib al-Labīb fi Khashāish al-Habīb karya Imām 
al-Suyūṭi.

(260) Lihat QS al-Ahzāb ayat 50.
(261) HR al-Bukhari, kitab: Puasa, bab: al-Wishāl, no: 1963.
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tan ulama mengenai keharaman umat Islam kawin lebih dari empat 
orang isteri dan tindakan ini hanya boleh dilakukan oleh Nabi saja.(262)

Pembahasan mengenai metode konteks dan pentingnya dalam 
menjelaskan Maqāṣid al-Syarīah dari teks-teks hukum yang merupakan 
sumber utama dan kanal dasar dalam mengungkapkan Maqāṣid al-
Syarīah secara umum cukup sampai di sini. Sekedar simpul bahasan-
bahasan yang lalu perlu dikemukakan di sini mengenai perlunya ada 
pembedaan metodologi antara jenis-jenis tindakan Nabi dan dalam 
konteks apa tindakan itu berlaku. Hal ini dinggap perlu karena sangat 
membantu memahami teks-teks Nabi secara nyata dan secara syar‘i dan 
pada gilirannya metodologi yang memberi teks-teks itu kandungan-
kandugannya yang khas akan mengurangi kecenderungan tekstualis 
dan harfiyyah dalam berinteraksi dengan syariah serta nushūshnya. 
Kecenderungan ini adalah kecenderungan yang masih kita rasakan 
pengaruhnya secara kuat di zaman kita sehingga sangat perlu untuk 
memberi ruang bagi Maqāṣid al-Syarīah yang semestinya.

Poin paling penting untuk diperhatikan ketika membincangkan 
konsep konteks dan urgensinya dalam memahami Islam ialah bahwa 
pembedaan antara tindakan-tindakan Nabi bukan hanya sebagai sarana 
metodologi untuk menemukan dan mengidentifikasi Maqāṣid al-Syarīah 
tapi pembedaan metodologi itu sendiri merupakan bagian terpenting 
dari Maqāṣid al-Syarīah. Oleh karenanya, setiap usaha interaksi dengan 
tindakan-tindakan Nabi yang mencoba memperlakukan semua tindakan 
itu sebagai tindakan yang sama merupakan pelanggaran terhadap 
Maqāṣid al-Syarīah.

(262) Lihat al-Asyqar, Af‘āl al-Rasūl wa Dalālatuhā ‘ala al-Ahkām, vol.1 h.269-272.
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F. Isu Maqāṣid dan Wasāil dalam Hukum Islam  

Yang dimaksud dengan Maqāṣid adalah tujuan hukum sementara 
wasail adalah sarana-sarana hukum. Isu sarana dalam hukum Islam 
merupakan salah satu isu metodologi yang penting di dalam tema 
Maqāṣid. Mengakui adanya perbedaan antara kedua isu itu merupakan 
kemestian metodologi ketika berinteraksi dengan hukum-hukum Islam, 
kalau tidak maka menyamakan antara keduanya dan memperlakukan 
syariat itu hanya satu kategori atau melihat hukum-hukum Islam hanya 
semuanya tahap sarana maka itu merupakan kesalahan metodologi. Dan 
kalau itu terjadi maka pada gilirannya akan menciptakan kekacauan di 
dalam memahami dan menerapkan syariat Islam.(263)

Hal lain yang tidak kalah pentingnya ialah bahwa bukan hanya 
tidak membedakan secara tidak teliti antara tujuan hukum dan sarana 
hukum akan menyebabkan masalah penerapan di dalam hukum Islam 
tetapi membedakan antara keduanya tidak secara metodologi juga akan 
mengakibatkan perilaku fiqh yang sangat buruk. Boleh dikatakan bahwa 
kita sedang mengalami krisis ini dengan sangat nyata, di mana orang 
orang yang memiliki tujuan yang buruk telah dan sedang mengeksploitasi 
ide atau konsep Maqāṣid dan Wasail dalam hukum Islam. Akibatnya bagi 
mereka hukum-hukum Islam tidak lebih dari sekedar sarana-sarana yang 
boleh jadi pada masa tertentu bisa berlaku tetapi pada masa sekarang 
ini sudah tidak relevan lagi sehingga kita bisa menemukan berbagai 
sarana yang lebih tepat dan lebih teliti untuk mewujudkan tujuan-tujuan 
hukum dan sarana-sarana yang dulu bisa mengalami perubahan karena 
perubahan zaman tempat dan kondisi.(264)

(263) Ibnu ‘Asyur sangat perhatian terhadap pentingnya pembedaan dalam hukum-hukum 
muamalat antara hukum yang berada pada posisi Maqāsid dan hukum yang berada 
pada posisi wasāil. Ia mengatakan bahwa isu ini sangat penting tapi ulama dulu tidak 
memberi ruang yang cukup. Lihat Ibn ‘Asyur, Maqāsid al-Syarīah al-Islāmiyyah h.413.

(264) Bahkan sampai pada level mereka menganggap nash-nash syar‘i hanya sebatas 
wasail bagi mewujudkan Maqāsid al-Syarīah. Bagi mereka hukum-hukum syara‘ 
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Boleh jadi kesalahan metodologi yang mereka lakukan adalah mereka 
mengadopsi pembagian dualisme hukum Islam secara mutlak yaitu bahwa 
perilaku-perilaku hukum yang telah diberikan ketetapan hukumnya oleh 
syariat Islam kalau bukan berfungsi sebagai tujuan maka ia berfungsi 
sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan itu namun pada saat yang 
sama sengaja atau tidak mereka mengabaikan atau melupakan bahwa 
ada jenis hukum di samping berfungsi sebagai tujuan ia juga berfungsi 
sarana pada saat yang sama dan tidak selamanya semua sarana itu tidak 
berlaku atau tidak perlu dilakukan karena tujuan yang ingin dicapainya 
sudah tidak dituntut untuk dilaksanakan.(265)

Dalam konteks ini al-Syatibi mengatakan bahwa “Bukanlah sebuah 
masalah apabila suatu perkara tertentu dimaksudkan dengan sendirinya 
pada saat yang sama ia juga dimaksudkan karena suatu perkara yang lain 
misalnya Taharah atau bersuci bersama dengan salat karena bersuci itu 
tidak akan dituntut pelaksanaannya apabila tuntutan salat tidak ada lagi 
kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan kelestarian hukum bersuci itu, 
karena itulah kadangkala tidak ada salat yang dituntut tetapi berwudu 
tetap wajib dilaksanakan.”(266)

Inilah yang dinyatakan oleh Imam Ibn ‘Asyur dengan ungkapan yang 
jelas bahwa “Tindakan tindakan hati yang diusahakan ada dua bentuk. 
Pertama adalah “sarana” seperti berfikir sebagai sarana untuk mencapai 
pengetahuan atau tercapainya kondisi spiritual seperti khauf yang 
melahirkan ketaqwaan. Kedua adalah “tujuan” dan ini pun mengambil dua 

yang dikandung oleh teks-teks tidak mencerminkan Maqāsid al-Syarī‘ah tapi sebatas 
sarana historis yang mungkin sesuai zaman tertentu. Fenomena semacam ini dapat 
dilihat pada Ahmad Idris al-Thahhān al-Haj, al-Madkhal al-Maqāsidi li al-Khithāb 
al-‘Almāni: Dirāsah Naqdiyyah, Majallah al-Muslim al-Mu ‘āshir edisi 114, h.21.

(265) Seperti orang yang sedang haji yang tidak punya rambut di kepalanya tetap dituntut 
untuk melewatkan alat pisau cukur di atas kepalanya. Padahal melewatkan pisau 
cukur di atas kepala itu hanya sebatas wasilah (sarana hukum). Lihat al-Izz bin 
Abdussalam, Qawāid al-Ahkām vol.1 h.126.

(266) Lihat al-Syatibi, al-Muwāfaqāt vol.2 h.19-20.
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bentuk, pertama tujuan yang tidak memiliki sarana seperti keikhlasan. 
Kedua tujuan yang berfungsi sebagai tujuan dan pada saat yang sama ia 
juga berfungsi sebagai sarana seperti ma‘rifah, ia merupakan tujuan yang 
paling utama sementara ia juga bisa menjadi sarana untuk mencapai 
semua bentuk ketaatan.”(267)

Pada kesempatan yang lain Ibnu ‘‘Asyur kembali menegaskan bahwa 
“Yang dimaksud dengan sarana ialah hukum-hukum yang disyariatkan 
untuk mewujudkan hukum yang lain, dan karena itulah ia bukanlah 
perkara yang dimaksud dengan sendirinya akan tetapi untuk mewujudkan 
perkara-perkara lain secara sempurna. Karena sarana itu, maka boleh 
jadi maksud atau tujuan yang diinginkan itu tidak tercapai atau boleh 
jadi tercapai tetapi dalam keadaan tidak sempurna atau cacat seperti 
kehadiran saksi dalam akad nikah dan mengiklankannya, sesungguhnya 
keduanya tidaklah dimaksudkan dengan sendirinya tetapi ia disyariatkan 
karena keduanya merupakan sarana untuk menghindarkan bentuk 
pernikahan dari ciri dan sifat perzinaan.”(268)

Melalui ungkapan ini seolah-olah Ibn ‘Asyur ingin mengatakan 
bahwa kadang-kadang sebuah sarana itu tidak bisa dipisahkan daripada 
tujuannya maka sarana itu sendiri merupakan tujuan hukum yang 
mesti diwujudkan dan tidak ada sarana yang lain selainnya yang bisa 
mewujudkan atau mencapai tujuan itu.

Berdasarkan pernyataan ini maka bisa disimpulkan bahwa 
membicarakan isu tujuan tidak mungkin tanpa membicarakan isu sarana 
sebab mewujudkan tujuan itu mesti memiliki sarana-sarananya yang bisa 
mewujudkannya dalam kehidupan nyata dan sarana-sarana itu memiliki 
hukum-hukum mengikuti hukum-hukum yang dimiliki oleh tujuannya. 
Apabila esensi atau substansi tujuan itu adalah untuk mewujudkan 

(267) Ibid, h.47, al-Izz, Qawāid al-Ahkām, vol.1 h.168, al-Qarafi, al-Furūq vol.2 h.33, Ibn ‘Asyur, 
Maqāsid al-Syarīah al-Islāmiyyah h.413.

(268) Ibn ‘Asyur, Maqāsid al-Syarīah al-Islāmiyyah h. 417.
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kemaslahatan-kemaslahatan atau menghindarkan kemudaratan-
kemudaratan maka semua yang bisa menciptakan kemaslahatan maka 
ia merupakan kemaslahatan itu sendiri sebaliknya semua yang bisa 
menciptakan kemafsadatan maka ia juga dianggap sebagai kemafsadatan. 
Karena itu sama halnya kita wajib menutup segala bentuk sarana 
yang membawa kepada perkara-perkara yang dilarang maka kita pun 
wajib membuka segala bentuk sarana yang bisa mengantarkan kepada 
kemaslahatan.

Hal inilah yang bisa menjelaskan adanya hubungan yang kuat dan 
jelas antara isu Maqāṣid dan pembahasan Saddu al-Zarāi‘ yang merupakan 
terjemahan daripada isu al-Wasāil itu sendiri.(269) Isu Saddu al-Zarāi‘ ini 
penting karena ia berusaha memprediksi akibat akibat yang mungkin 
terjadi bagi perbuatan-perbuatan hukum dan ini menggambarkan 
keluasan dan kedalaman wawasan dalam memahami semangat syariat 
Islam dan tidak hanya terpaku pada makna zahir. Dalam hal ini al-Syatibi 
mengatakan sebagai berikut:

“Mempertimbangkan implikasi implikasi yang mungkin terjadi 
dari perbuatan-perbuatan hukum itu -sama halnya ia dibolehkan 
atau dilarang- merupakan bagian terpenting dari konsep Maqāṣid, 
alasannya karena seorang mujtahid tidak boleh memutuskan 
hukum setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukallaf 
sebagai perbuatan yang boleh atau tidak boleh kecuali setelah 
ia telah mempertimbangkan betul implikasi perbuatan hukum 
seorang mukallaf.”(270)

Konseptualisasi hubungan organik antara tujuan dan sarana bisa juga 
ditemukan pada pernyataan Ibn al- Qayyim dengan sangat jelas, beliau 

(269) Terdapat masalah-masalah ushul fiqh-selain Sadd al-żarāi-memiliki hubungan sangat 
kuat dengan isu wasāil seperti al-Hiyal, Istihsan, al-Bid‘ah dan lain-lain. Lihat al-
Khadimi, al-Maqāsid fi al-Mażhab al-Māliki, Riyadh: maktabah al-Rusyd, h.463-477. 
Al-Khadimi, al-Ijtihād al-Maqāsidi h.63-65.

(270) Al-Syatibi, al-Muwāfaqāt vol.4 h.194.
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mengatakan: “Oleh karena tujuan-tujuan itu tidak bisa dicapai kecuali 
dengan sarana dan berbagai jalan yang bisa mengantarkan kepada tujuan 
itu maka status hukum sarana dan sebab sebabnya itu pun mengikuti 
status tujuannya itu. Dan karena itulah sarana itu dipartimbangkan 
karena tujuan yang ingin dicapainya. Sarana-sarana perkara-perkara 
haram dan maksiat dilarang atau dibenci karena berdasarkan tujuan-
tujuan yang akan diwujudkannya begitu pula sarana-sarana ketaatan dan 
taqarrub kepada Allah diizinkan atau dicintai oleh Allah berdasarkan 
kepada tujuan yang ingin diwujudkannya. Hukum sarana mengikuti 
status hukum tujuan yang ingin diwujudkannya, dan keduanya adalah 
dimaksudkan (diperlukan), yang tujuan dimaksudkan secara tujuan dan 
yang sarana dimaksudkan secara sarana. 

Karena itulah, apabila Allah mengharamkan sesuatu yang diwujudkan 
oleh berbagai sarana maka sudah tentu sarana-sarana itupun diharamkan 
dan dilarang oleh Allah untuk memperkuat keharamannya dan agar ia 
tidak mendekatinya. Karena secara logis, apabila Allah membolehkan 
sarana- sarana yang mengantarkan kepada keharaman tadi maka itu 
artinya Ia membatalkan pengharamannya dan merangsang jiwa untuk 
melanggarnya. Kebijaksanaan dan pengetahuan Allah yang sempurna 
sangat tidak menghendaki yang demikian.(271)

Pada kesempatan lain Ibn al-Qayyim menyatakan bahwa “Perintah 
itu dua macam; pertama, perintah yang dimaksudkan dengan sendirinya 
dan yang kedua, perintah yang merupakan sarana yang akan mewujudkan 
sebuah tujuan. Dan larangan pun ada dua macam; pertama larangan yang 
merupakan kemafsadatan dengan sendirinya dan yang kedua adalah 
larangan karena ia berfungsi sebagai sarana yang mewujudkan sebuah 
kemafsadatan.”(272)

(271) Ibn al-Qayyim, I‘lām al-Muwaqqi‘īn vol.3 h.135.
(272) Ibd, vol.3 h.159.
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Di antara ulama yang mengulas isu “Tujuan Hukum” dan “Sarana 
Hukum” lebih terperinci dan lebih luas ialah imam al-‘Iz bin Abdu al-
Salam. Pernyataan-pernyataannya cukup banyak dalam masalah ini. 
Ia misalnya menyatakan “Tindakan kita baik yang nyata maupun yang 
tidak, ada yang merupakan sebagai sarana-sarana yang membawa kepada 
kebaikan dan keburukan dan ada pula yang merupakan tujuan. Tindakan-
tindakan yang berupa tujuan-tujuan itu ialah ketaatan-ketaatan. Ia sendiri 
merupakan sarana-sarana yang mengantarkan kepada keridhaan Allah 
dan kepada surga yang Ia telah sediakan bagi orang-orang yang taat dan 
beriman.” (273)

Di tempat yang lain ia menegaskan bahwa “Tujuan-tujuan hukum 
yang berkaitan dengan jasmani seperti berdiri pada saat sembahyang, 
tawaf, sai dan mandi baik yang wajib maupun yang sunnat. Sementara 
sarana-sarana hukum seperti berjalan menuju sembahyang jamaah dan 
sembahyang jumat begitu pula berjalan menuju melaksanakan ibadah-
ibadah dan ketaatan-ketaatan yang lain dan berjalan menuju mencegah 
kemunkaran. Bagi Abd al-Salam, hak-hak itu juga memiliki kategori 
Tujuan dan Sarana. Bukan hanya itu, perkara-perkara wajib dan sunnah 
begitu pula makruh juga memiliki kategori tujuan dan sarana.

Abdu al-Salam juga mengatakan bahwa kebanyakan perkara-
perkara yang berkaitan dengan panca indra merupakan sarana kepada 
terwujudnya kemaslahatan dan kemafsadatan, berbeda dengan perkara-
perkara yang berkaitan dengan hati dan rukun rukun maka kebanyakannya 
merupakan tujuan dari mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan 
kemafsadatan.(274)

(273) Umar bin Saleh bin Umar, Maqāsid al-Syarī‘ah ‘Inda al-Imām bin Abd al-Salam h. 273.
(274) Al-‘Izz bin Abdussalam, Qawāid al-Ahkām h.234.
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1. Definisi Wasail dan Perbedaanya dengan Maqasid

Wasāil adalah bentuk jamak bagi kata wasīlah, sementara wasīlah 
berarti perkara yang dijadikan sebagai perantara untuk sesuatu yang 
lain.(275)Imam al-Qarafi mengatakan boleh jadi kata al-Zarāi‘ digunakan 
untuk makna al-Wasāil.(276) Ia mengatakan bahwa para ulama mazhab 
Maliki mengatakan bahwa Saddu al-Zarāi‘ artinya memutus semua bahan 
sarana kerusakan dengan cara menolaknya.(277) Esensi ini hampir sama 
dengan apa yang diutarakan oleh Ibn al-Qayyim ketika ia mengatakan 
bahwa Zarāi‘ adalah segala sesuatu yang menjadi sarana atau jalan yang 
menuju kepada sesuatu yang lain.(278)

Berdasarkan pernyataan Ibn al-Qayyim dalam bukunya I’lām al-
muwaqqi‘īn tampak jelas bahwa ia tidak melihat adanya perbedaan antara 
zariah dengan wasilah karena ia menggunakan salah satu dari kedua 
kata itu untuk menunjukkan makna yang sama.(279) Sementara menurut 
istilah al-wasilah itu berarti sebab sebab yang bisa mengantarkan kepada 
tujuan-tujuan seperti misalnya berusaha.(280) Arti ini menurut Imam al-Iz 
bin Abd al-Salam. Pada kesempatan lain ia mengatakan bahwa al-wasilah 
itu adalah sebab-sebab yang bisa mewujudkan kemaslahatan.(281)

Sementara Ibn ‘Āsyhur memberi definisi al-wasail atau sarana 
yaitu hukum-hukum yang disyariatkan karena pensyariatannya akan 
mewujudkan hukum-hukum yang lain, artinya hukum-hukum itu tidak 
dimaksudkan dengan sendirinya, tetapi untuk mencapai sesuatu yang 
lain dalam bentuk yang sempurna karena tanpa hukum-hukum itu 
tadi boleh jadi maksud itu tidak tercapai atau tercapai tetapi terancam 

(275) Ibnu Manzur, Lisān al-‘Arab, entry ‘Wasala’.
(276) Al-Qarafi, al-Furūq, vol.2 h.32.
(277) Ibid.
(278) Ibn al-Qayyim, I‘lām al-Muwaqqi’in vol.3 h.135.
(279) Ibid.
(280) Al-Izz, Qawāid al-Ahkām vol.1 h 7, 123, 124.
(281) Ibid.
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dengan cacat atau ketidaksempurnaan. Maka persaksian dalam nikah dan 
mengiklankannya sesungguhnya keduanya tidak dimaksudkan dengan 
sendirinya tetapi keduanya disyariatkan karena ia merupakan sarana 
untuk menghindarkan bentuk pernikahan itu dari bentuk bentuk yang 
menyerupai perzinaan.(282)

Perlu disebutkan bahwa meskipun sarana dan tujuan itu memiliki 
hubungan organik yang kuat sehingga wasilah itu diberi status hukum 
seperti Maqāṣid tetapi perlu diketahui bahwa antara keduanya ada 
perbedaan mendasar seperti berikut:

1. Tujuan lebih mulia daripada sarana karena perhatian agama 
terhadap tujuan-tujuan hukum lebih besar dan utama daripada 
perhatiannya terhadap sarana-sarana. Imam al-‘Iz Abd al-Salam 
misalnya mengatakan bahwa perhatian agama terhadap syarat-
syarat ibadah lebih besar daripada perhatiannya terhadap 
perkara-perkara sunnah yang sifatnya sebagai penyempurna.(283)

2. Tujuan itu adalah maslahat itu sendiri sementara wasilah atau 
sarana itu adalah jalan yang mengantarkan kepada maslahat.

3. Tujuan itu nilainya ada pada dirinya sendiri sedangkan sarana 
nilainya diperoleh dari tujuan yang ingin dicapainya.

4. Tujuan adalah dirinya sendiri yang dikehendaki sementara sarana 
bukan dirinya yang dikehendaki. Tetapi ia dikehendaki hanya 
karena ia mewujudkan tujuan atau maksud. Dengan kata lain 
tujuan dimaksudkan sejak awal sementara sarana dikehendaki 
kemudian.(284)

5. Pada biasanya sarana-sarana mengikut kepada tujuan-tujuan 
yang ingin diwujudkannya tetapi tidak sebaliknya.

(282) Ibn ‘‘Asyur, Maqāsid al-Syarīah al-Islāmiyyah 417, al-Khadimi, al-Ijtihād al-Maqāsidi 
vol.1 h.65.

(283) Al-‘Izz, Qawāid al-Ahkām vol.1 h.38.
(284) Umar bin Saleh bin Umar, Maqāsid al-Syarīah ‘Inda al-Imām al-‘Izz h.276.
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2. Pembagian Sarana Hukum 

Sarana Hukum terbagi kepada beberapa bagian berdasarkan beberapa 
aspek:

Aspek Pertama, tujuan yang ingin dicapainya sarana hukum terbagi 
kepada dua bagian;

1. Sarana yang mengantarkan kepada satu tujuan tertentu seperti 
pengangkatan hakim dan gubernur sebagai wasilah atau 
sarana untuk mewujudkan kemasalahatan umum dan khusus,(285) 
seperti juga halnya berjihad sebagai wasilah untuk mewujudkan 
kekuatan agama.(286)

2. Sarana bagi sarana yang lain yang bisa mewujudkan sebuah tujuan 
seperti pengangkatan pembantu-pembantu hakim dan gubernur, 
seperti juga halnya menyaksikan kesaksian dengan tujuan untuk 
menyampaikannya, dan menyampaikannya sebagai sarana 
untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan kesaksian itu. Dan 
selanjutnya vonis itu pula menjadi wasilah untuk mewujudkan 
berbagai kemaslahatan dan menghindarkan berbagai bentuk 
kemudaratan.(287)

Aspek kedua, aspek legalitas yang wasāil terbagi menjadi empat;

1. Sarana-sarana yang diperintahkan sejak awal yaitu segala sarana yang 
mubah yang bisa menjadi sarana taqarrub kepada Allah dan bisa 
menciptakan tujuan yang diinginkan seperti jihad yang berfungsi 
sebagai sarana untuk menguatkan agama, menyebutkan pahala 
dan siksaan sebagai sarana untuk menghindarkan kemaksiatan. 
Kedua perkara ini sesungguhnya tidaklah diperlukan kecuali untuk 
mendorong seseorang untuk taat dan beriman.(288) Begitu pula halnya 

(285) Al-Izz, Qawāid al-Ahkām vol.1 h.58.
(286) Ibid, vol.1 h.125.
(287) Ibid, vol.1 h.58.
(288) Ibid, vol.2 h.201.
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semua bentuk-bentuk ketaatan dalam Islam, semuanya disyariatkan 
sebagai sarana untuk memperbaiki hati dan jasmani dan bermanfaat 
bagi hamba di dunia dan akhirat baik secara langsung maupun tidak 
langsung.(289)

2. Sarana-sarana yang diperlukan bukan sejak awal tetapi diperlukan 
kemudian. Ini berarti bahwa sarana-sarana kadangkala tidak 
diinginkan pada dasarnya karena ia adalah kemafsadatan tetapi 
ia kemudian diperintahkan atau diperbolehkan bukan karena ia 
adalah kemafsadatan tetapi karena ia membawa kepada terwujudnya 
kemaslahatan-kemaslahatan. Contoh jenis ini adalah berbohong di 
mana ia diperbolehkan bahkan kadangkala diwajibkan apabila ia 
menjadi perantara bagi mempertahankan hak-hak atau semacamnya. 
Oleh sebab itulah, boleh jadi sebab-sebab yang bisa menciptakan 
kemaslahatan adalah berbentuk kemafsadatan-kemafsadatan. 
Dengan alasan seperti itu kemafsadatan seperti ini diperintahkan 
atau dibolehkan bukan sama sekali karena dia adalah kemafsadatan 
tetapi karena ia mengantarkan kepada kemaslahatan.(290) Kenyataan 
inilah yang dimaksudkan oleh Imam al-‘Iz dengan perkataannya 
bahwa kemaslahatan itu kadang-kadang muncul dari kemafsadatan.(291)

Dalam konteks ini Imam al-‘Iz mengatakan bahwa “berbohong itu 
adalah kemafsadatan yang diharamkan kecuali kalau kebohongan itu 
mengandung adanya kemaslahatan atau menghindarkan kemafsadatan, 
karena demikian maka berbohong itu kadang kala dibolehkan bahkan 
kadang pula diwajibkan”.(292) 

Setelah ia mengemukakan lima contoh berbohong yang dibolehkan 
atau diwajibkan, ia mengatakan “Setelah melakukan penelitian mengenai 

(289) Ibid, vol.1 h. 197.
(290) Ibid, vol.1. h.14.
(291) Al-Fawāid fi Ikhtishār al-Maqāsid h. 47.
(292) Al-Izz, Qawāid al-Ahkām vol.1 h.112.
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lima contoh ini begitu pula semacamnya maka bisa disimpulkan bahwa 
berbohong itu boleh berubah menjadi perkara yang diizinkan atau diberi 
ganjaran pahala berdasarkan unsur kemaslahatan yang dikandungnya 
berdasarkan tingkat kewajiban pada maslahah itu yang ditinjau dari aspek 
pemeliharaan harta, keturunan dan jiwa. Sehingga bisa ditegaskan apabila 
seseorang itu berkata benar pada kasus kasus yang tadi dikemukakan 
maka dia akan berdosa seperti dosa orang yang menjadi penyebab 
terjadinya kemafsadatan”.(293)

Imam al-‘Iz menyebutkan beberapa contoh pengutamaan maslahat 
terhadap mafsadah apabila keduanya bertemu dan menegaskan bolehnya 
atau wajibnya mengamalkan sarana-sarana yang membawa kepada 
kemaslahatan yang kuat atau rajih mengabaikan mafsadah yang lemah 
atau marjuh seperti memotong tangan yang sedang infeksi untuk menjaga 
kelestarian jiwa, mempertaruhkan nyawa dalam perang jihad begitu pula 
hukuman-hukuman agama seperti memotong tangan pencuri, memotong 
tangan perampok, membunuh para kriminal, merejam para pezina, 
mendera dan membuang mereka begitu pula hukuman ta’zir. 

Semua hal ini tidak dimaksudkan atau diinginkan karena kesemuanya 
merupakan kemafsadatan tetapi semuanya mesti dilakukan oleh karena 
untuk mewujudkan kemaslahatan hakiki yang bisa diwujudkannya. 
Karena itulah menamakan perkara-perkara ini sebagai maslahah adalah 
penamaan majazi yaitu menamakan sesuatu dengan akibatnya karena 
sesuatu itu merupakan penyebab terjadinya akibatnya.(294)

Setelah Imam al- ‘Iz menyebutkan berbagai contoh yang boleh 
jadi orang mengira bahwa itu merupakan bagian dari membolehkan 
kemafsadatan dan kemaksiatan ia kemudian mengatakan: “Ini sebenarnya 
bukan mendorong untuk melakukan dosa dan kemaksiatan dan kefasikan 
tetapi ia tidak lebih dari dorongan untuk menghindarkan kemafsadatan 

(293) Al-Izz, Qawāid al-Ahkām vol.1 h.113.
(294) Al-Izz, Qawāid al-Ahkām vol.1 h.114.
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maka dalam hal ini mendorong untuk memperbuat dosa dan kefasikan 
dan kemaksiatan hanya merupakan perkara sekunder (hanya terpaksa 
dilakukan) bukan primer (tidak dimaksudkan).(295)

Sikap Imam al-‘Iz dalam masalah ini diikuti oleh muridnya al-Qarāfi 
dalam karyanya Al-Furūq. Ia mengatakan, “Sarana perkara yang haram 
tidak menjadi haram apabila ia membawa kepada kemaslahatan yang rajih 
seperti menebus para tawanan dengan cara membayar uang kepada orang 
orang kafir yang sebenarnya uang itu haram mereka gunakan berdasarkan 
konsep bahwa orang-orang kafir tetap dibebani hukum-hukum cabang 
agama dalam teori kami, seperti halnya membayar uang kepada seseorang 
agar ia tidak berzina dengan seorang perempuan meskipun uang itu 
haram ia makan apabila tidak bisa mencegahnya dari melakukan zina itu 
kecuali dengan membayar uang, begitu pula misalnya kasus membayar 
uang kepada para penjahat agar tidak terjadi pembunuhan antara dia 
dengan pemilik harta dan pemilik uang menurut Imam Malik meskipun 
dia memberi syarat bahwa uang yang dibayarnya itu mesti tidak terlalu 
banyak. Semua kasus ini terlihat jelas bahwa membayar merupakan sarana 
kemaksiatan dengan cara memakan harta uang tapi meskipun demikian 
ia tetap dibolehkan karena kuatnya kemaslahatan yang diwujudkannya 
dibanding dengan kemafsadatan itu.(296)

3. Sarana-sarana yang dilarang diamalkan secara primer atau sejak awal. 
Yang dimaksud dengan sarana ini ialah semua sarana yang menyalahi 
kehendak syara‘ atau membantu perkara yang menyalahi kehendak 
syara‘. Sarana-sarana semacam ini wajib ditinggalkan. Contohnya, 
mengambil harta orang lain tanpa izin pemiliknya. Perbuatan ini 
adalah mafsadah yang memastikan adanya ganti rugi.(297) Jenis 
sarana ini mencakup semua sarana yang diharamkan oleh syara‘ 

(295) Ibid, vol.1 h.129.
(296) Al-Qarāfi, al-Furūq vol.2 h.33.
(297) Al-Izz, Qawāid al-Ahkām vol.1 h.106.
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sejak awal seperti mencuri dan penipuan begitu pula semua sarana 
yang dilarang atau diperselisihkan kebolehannya apabila ia dijadikan 
sebagai sarana mewujudkan suatu perkara yang dimaksudkan secara 
syara‘. Sarana semacam ini berdosa bila melakukannya dan mendapat 
pahala atas dasar tujuan yang baik yang diwujudkannya. Berikut 
penjelasan Imam al- ‘Iz bin Abd Salam mengenai hal ini:
“Apabila ia meyakini haramnya mendengar nyanyian-nyanyian 
(nyanyian kesufian)yang diperselisihkan halalnya maka ia 
dianggap berbuat buruk karena mendengarkan nyanyian itu tetapi 
dianggap berbuat baik karena ia telah memperoleh pengetahuan 
dan kondisi spiritual karena mendengarkan nyanyian itu. Tetapi 
kalau ia yakini bolehnya perkara itu karena ia bertaqlid kepada 
ulama-ulama yang membolehkannya maka ia dianggap telah 
meninggalkan wara‘ karena ia mendengarkannya tetapi ia 
dianggap berbuat baik karena ia telah memperoleh pengetahuan 
dan kondisi spiritual yang tercipta dari mendengar nyanyian 
itu. Tetapi orang yang memperoleh pengetahuan dan kondisi 
spiritual ketika mendengarkan nyanyian yang diharamkan 
menurut Jumhur ulama seperti mendengarkan gitar maka ia 
dianggap melakukan perbuatan haram dengan sebab yang haram 
mencampurkan kebaikan dan keburukan begitu pula manfaat 
dan kemudaratan. Dengan kata lain ia telah melakukan kebaikan-
kebaikan dan keburukan keburukan sementara kebaikan-
kebaikan itu belum tentu melebihi keburukan-keburukan yang 
ada, kalau ia juga memandang kepada penyanyi yang tidak halal 
maka bertambahlah maksiatnya.”(298)

Jenis ini juga mencakup semua sarana yang diduga akan mewujudkan 
tujuan-tujuan agama namun pada kenyataannya justeru menyalahi 
tujuan-tujuan agama karena sarana itu bertentangan dengan hukum-
hukum yang bernash dan tetap.

(298) Ibid, vol.1 h.215.
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4. Sarana-sarana yang dilarang kemudian bukan sejak awal. Yang 
dimaksud dengan jenis ini ialah semua sarana yang dibolehkan dan 
disyariatkan pada awalnya tetapi kemudian Islam melarangnya bukan 
karena ia mengandung kemaslahatan tetapi karena ia mengakibatkan 
kemafsadatan seperti misalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan 
untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang haram, perkara-
perkara syubhat yang makruh, berfoyah foyah dengan meninggalkan 
kewajiban dan perkara-perkara sunnah. 

Kesemua ini adalah perkara-perkara maslahah tapi dilarang bukan 
karena ia kemaslahatan tetapi karena perbuatan-perbuatan itu mengantar 
kepada berbagai bentuk kemafsadatan yang nyata. Perbuatan-perbuatan 
itu disebut mafsadah secara kiasan (majazi) yang dalam ilmu balagah 
disebut tasmiyat al-asbab bismi al-musabbab.(299) Karena itu, dalam 
Islam boleh jadi penyebab terjadinya mafsadah adalah kemaslahatan 
dan karenanya ia dilarang bukan karena kemaslahatannya tetapi yang 
diperhitungkan adalah kemafsadatan yang ditimbulkannya.(300)

Aspek Ketiga: Aspek ketetapan dan perubahan sarana, dibagi menjadi 
dua yakni sarana yang tetap dan sarana yang berubah.

Dasar kategori ini ialah hasil penelitian para ulama dan mujtahid 
terhadap berbagai bentuk dalil, hukum, illat hukum yang menemukan 
adanya dua karakter hukum Islam dan ajaran-ajarannya yakni karakater 
tetap/pasti dan karakter berubah atau tidak pasti. Mereka menyematkan 
karakater tetap dan pasti kepada semua bentuk hukum Islam yang 
mereka anggap sebagai hukum mutlak dan tetap sepanjang zaman 
dan merupakan ajaran semua agama dan umat. Kategori ini tidak bisa 
dimodifikasi atau disaring berdasarkan pragmatisme yang diakui oleh 
manusia dalam keadaan bagaimanapun kemaslahatan itu diyakini 
kepastian dan pentingnya. 

(299) Ibid, vol.1 h.14.
(300) Ibid.
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Begitu pula mereka menyematkan karakter berubah dan 
tidak pasti kepada hukum-hukum yang telah disyariatkan dengan 
mempertimbangkan keperluan lingkungan, kondisi, tradisi dan keperluan 
masyarakat. Dengan demikian, sarana hukum menjadi dua:

1. Sarana yang pasti (Sarana Syar‘i). Sarana yang telah ditetapkan 
oleh syara‘ sebagai jalan atau sarana yang bisa mewujudkan 
tujuan-tujuannya di mana tujuan-tujuan syara‘ tidak bisa terwujud 
melainkan dengan sarana itu. Sarana jenis ini apabila rusak atau 
tidak dilakukan maka otomatis tujuan-tujuan syara‘ akan terancam 
wujudnya. Sarana seperti ini sangat banyak dinyatakan oleh nash-
nash syara‘ dan juga meliputi sejumlah hukum-hukum wadh‘i berupa 
sebab, syarat dan māni‘ begitu pula tatacara hukum-hukum ibadah, 
prinsip-prinsip muamalah dan prinsip-prinsip akidah dan perkara-
perkara lain yang telah ditentukan oleh syara‘ sebagai sarana yang 
pasti untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Contoh contoh jenis 
ini ialah seperti taharah, niat, menutup aurat, menghadap kiblat 
serta sejumlah perkataan dan perbuatan yang bisa mempengaruhi 
keabsahan salat. Begitu pula nisab zakat, haul, tidak ada hutang dan 
keperluan primer dan sarana-sarana hukum yang lain yang dijadikan 
oleh syara‘ sebagai jalan untuk mewujudkan tujuan-tujuan zakat.(301)

(301) Perlu ditegaskan di sini bahwa untuk memastikan sebuah sarana berstatus sebagai 
sarana syar‘i yang pasti diharuskan syarat-syarat pemberlakuannya terpenuhi, karena 
kalau tidak maka boleh saja sarana hukum itu ditangguhkan dulu sampai syarat-
syaratnya terpenuhi. Ketentuan ini dapat dilihat dengan jelas dari keputusan umar bin 
Khattab untuk tidak menerapkan hukum potong tangan pencuri pada masa paceklik. 
Ijtihad Umar dalam kasus-kasus seperti ini cukup banyak. Pada intinya ialah ijtihad 
Umar tidak lebih dari upayanya berijtihad menerapkan sarana-sarana hukum dan 
bukan upaya ijtihad memahami atau merubah sarana hukum yang tetap. Sangat ironis 
karena sejumlah penstudi menganggap perilaku Umar itu sebagai ijtihad merubah 
sarana hukum yang tetap padahal itu hanya ijtihad penerapan sarana hukum. Lihat 
al-Khadimi, al-Ijtihād al-Maqāsidi vol.1 h.65-66.
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2. Sarana Fleksibel (Sarana Ijtihadi). Ialah sarana yang bisa berubah 
sesuai dengan perubahan situasi, kondisi, dan sesuai perkembangan 
dan karakter nash nash hukum itu sendiri, kompetensi dan situasi 
mujtahid. Kesesuaian sarana hukum jenis ini dengan tujuan hukumnya 
ditetapkan melalui proses ijtihad dan pertimbangan kemaslahatan. 
Kategori ini mencakup semua bidang hukum yang memiliki unsur 
ketidakpastian (dzanni) atau kemungkinan yang boleh dimaknai 
dengan banyak makna dan boleh diaplikasikan dengan berbagai 
bentuk atau bidang-bidang yang tidak disentuh oleh hukum-hukum 
dan nash-nash syara‘. 

Peranan ijtihad di sini ialah menentukan sarana-sarana yang bisa 
mewujudkan tujuan-tujuan hukum atau menentukan sarana yang paling 
efektif apabila mujtahid menemukan berbagai sarana yang tersedia 
dan semuanya bisa mewujudkan tujuan atau tujuan-tujuan hukum. 
Contohnya ialah cara-cara dan metode-metode yang bisa membantu 
terlaksananya hukum akidah, ibadah dan muamalat begitu pula masalah-
masalah ijtihad yang berbentuk dzanni yang menerima takwil, tarjih dan 
terbukanya analisis mengenai aspek sarana-sarana yang bisa mewujudkan 
Maqāṣid atau tujuan hukum. Termasuk dalam kategori ini hukuman-
hukuman ta‘zir yang dijatuhkan oleh hakim untuk tujuan penjeraan para 
pelaku kejahatan, yang mana hakim mencari dan menentukan sarana 
hukum yang paling jitu dan efektif dalam mewujudkan tujuan hukum 
ta‘zir dan menstabilkannya(302). Termasuk juga semua prosedur yang 
diambil oleh hakim untuk membatasi perkara-perkara yang memiliki 
status hukum boleh (al-mubāhāt) demi mewujudkan kemaslahatan.

(302) Lihat al-Khadimi, al-Ijtihād al-Maqāṣidi vol.1 h.67-68.
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Bagian Keempat: Sarana Hukum dari Aspek Tingkatan (Sarana Primer, 
Sarana Sekunder Dan Sarana Tersier)

Untuk menggambarkan sarana hukum dari aspek ini, bisa dikatakan 
bahwa salah satu tujuan hukum ialah memelihara jiwa dan untuk 
mewujudkan tujuan ini bisa ditempuh tiga sarana hukum yaitu sarana 
primer, sekunder dan tersier.

Penjelasannya ialah pangan (makanan) itu misalnya adalah salah satu 
sarana untuk mewujudkan pemeliharaan jiwa. Makanan sebagai sarana 
memelihara jiwa mengandung atau memiliki tiga tingkatan yang berbeda. 
Mengkonsumsi bagian makanan yang bisa menyelamatkan nyawa 
dari kematian meskipun bagian yang dimaksud adalah makanan yang 
keras dan kalau tidak mengkonsumsinya akan menyebabkan kematian. 
Tingkatan makanan seperti ini termasuk dalam kategori tingkatan 
sarana primer. Sedangkan mengkonsumsi jenis makanan yang sudah 
mengandung unsur kalori, karbohidrat dan protein dan lain sebagainya 
juga dimasak dengan cara yang bagus maka itu termasuk tingkatan sarana 
sekunder (hājiy). Sementara tingkatan sarana tersier (tahsīnī) adalah 
dengan cara menghidangkan makanan itu dan cara makan yang penuh 
sopan santun dan lain sebagainya. Semua perkara yang lebih dari yang 
tadi maka itu masuk dalam kategori dan bentuk makanan yang berlebihan 
dan mubazzir yang dilarang oleh agama.

Begitu juga halnya papan (tempat tinggal) yang diperlukan oleh 
manusia. Ia juga termasuk salah satu sarana pemeliharaan jiwa. Jenis 
papan yang masuk dalam kategori tingkatan primer ialah tersedianya gua, 
gubuk atau semacam khemah. Sedangkan kategori tingkatan sekunder 
ialah ketersediaan rumah yang bagus pintu dan jendelanya begitu juga 
adanya suplai air dan listrik. Dan keperluan tersier dalam papan itu boleh 
dilakukan dengan cara mendekorasi rumah, menyediakan penghawa 
dingin dan membuat taman di halaman rumah dan seterusnya.
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Maka dari itu ketersediaan pangan dan papan merupakan tujuan 
hukum yang ingin dicapai oleh syara‘. Sementara tiga tingkatan yang 
tadi dikemukakan adalah sarana-sarana hukum yang diperlukan untuk 
mewujudkan tujuan syara‘ tadi dan bukanlah merupakan tujuan hukum 
itu sendiri.(303)

Isu pembagian sarana-sarana hukum menjadi primer, sekunder dan 
tersier sejatinya telah dikemukakan oleh Imam al-‘Iz bin Abdussalam 
dengan penekanan yang cukup tajam. Ia mengatakan, “Keperluan primer 
itu seperti pangan, sandang dan papan, pernikahan, kendaraan yang 
boleh menyediakan bahan makanan pokok dan hal-hal lain yang sangat 
diperlukan. Dan kadar paling sedikit dari perkara-perkara di atas adalah 
primer, keperluan yang sangat memuaskan dari seperti makanan bergizi, 
pakaian yang bagus-bagus, kamar-kamar rumah yang tinggi, istana-
istana yang luas, kendaraan yang bagus, menikah dengan perempuan-
perempuan yang cantik adalah termasuk keperluan tersier. Sedangkan 
keperluan yang berada antara primer dan tersier tadi adalah keperluan 
sekunder.(304)

3. Hubungan antara Sarana dan Tujuan Hukum

Hubungan antara sarana dan tujuan hukum terlihat pada suatu fakta 
bahwa sarana-sarana hukum menjadi legal dan sah karena ia diharapkan 
mampu mewujudkan tujuan-tujuan hukum yang pada intinya adalah 
menghadirkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Hubungan ini 
bisa digambarkan melalui empat aspek. 

(303) Salah seorang pemikir dan penulis kontemporer berpandangan bahwa peringkat 
ḍaruri, hājiy dan Tahsīni adalah berkaitan dengan wasāil dan tidak terkait dengan 
maqāsid. Lihat Jamaluddin ‘Athiyyah. 2001. Nahwa Taf‘īl Maqāsid al-Syarīah, USA: IIIT 
h.51. Pandangan ini layak dipersoalkan karena Maqāsid yang merupakan cerminan 
kemaslahatan juga memiliki peringkat-peringkat dan tidak satu tahap dan inilah yang 
ditegaskan oleh Imam al-Īzz bin Abdussalam.

(304) Al-‘Izz bin Abdussalam, Qawāid al-Ahkām vol.2 h.71h.
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Aspek pertama, hubungan sarana dan tujuan hukum dari aspek 
hukum, tingkatan dan pahala. Ada ungkapan populer uṣūliyyūn mengenai 
aspek ini yaitu sarana hukum memiliki hukum yang sama dengan tujuan 
hukum yakni hukum sunnah, wajib, makruh dan haram.(305) Dengan 
demikian, sarana yang bisa menyampaikan kepada tujuan yang berstatus 
sunnah maka ia pun memiliki hukum sunnah, yang bisa menyampaikan 
kepada tujuan yang makruh maka ia pun makruh dan yang bisa 
menyampaikan kepada tujuan yang mubah maka ia pun mubah.(306) Dari 
segi tingkatan, sarana yang bisa mewujudkan tujuan hukum yang lebih 
utama maka sarana itu menjadi sarana yang paling utama. 

Begitu pun sebaliknya, sarana yang bisa mewujudkan tujuan yang 
paling rendah(buruk) maka ia pun menjadi sarana yang paling rendah 
atau buruk. Dan kualitas sarana-sarana yang digunakan untuk melanggar 
hukum berbeda berdasarkan pada perbedaan keburukan atau kerusakan 
tujuan yang akan diwujudkannya. Karena itulah maka sarana yang 
mewujudkan tujuan yang paling buruk adalah paling buruk dari semua 
sarana-sarana yang lain(307). Berikut contoh-contoh yang dikemukakan 
oleh Imam al-‘Iz bin Abdussalam. 

1. Sarana yang digunakan sehingga terjadi ketidaktahuan mengenai 
zat Allah dan sifat-sifatnya adalah lebih buruk dari sarana yang 
menjadikannnya tidak tahu mengenai hukum-hukumnya.

2. Sarana yang digunakan untuk membunuh lebih buruk dari sarana 
yang digunakan untuk berzina.

3. Menggunakan sarana untuk berzina lebih buruk dari sarana yang 
digunakan untuk memakan harta yang haram.

4. Membantu orang membunuh dengan cara mengikat korban lebih 
buruk dari membantu dengan cara menunjukkan tempat korban, 

(305) Al-‘Izz, Qawāid al-Ahkām, vol.1 h.53, al-Qarāfi, al-Furūq vol.2 h.33.
(306) Ibid.
(307) Ibid.
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dan memberikan alat yang digunakan untuk membunuh seseorang 
lebih buruk dari menunjukkan tempatnya. 

5. Memandang perempuan asing adalah diharamkan karena ia sebagai 
sarana perzinaan, tetapi berdua-duaan dengannya lebih buruk 
daripada memandangnya. Begitu juga memeluknya pada saat berdua-
duan dengannnya lebih buruk dari sekedar berdua-duan dengannya. 
Sama halnya duduk di atas kedua pahanya dengan telanjang bulat 
paling buruk dari semua sarana-sarana sebelumnya karena ia sangat 
kuat mewujudkan kemafsadatan yang diharamkan. Begitulah 
seterusnya, tingkatan sarana berbeda-beda karena perbedaan 
kekuatannya untuk mewujudkan kemafsadatan. Secara faktanya, 
syahwat seseorang memuncak ketika ia memeluk perempuan 
sehingga ia tak bisa menahan diri, dan tentulah pemandangan tidak 
seperti halnya memeluk. Setiap kali sarana itu kuat menciptakan 
kejahatan maka setiap kali itulah dosanya lebih besar dari yang lebih 
sarana yang lebih rendah pengaruhnya terhadap kejahatan.(308)

Aspek Kedua, hubungan sarana dengan tujuan hukum dari aspek 
pengakuan atau legalitas. Ungkapan paling populer mengenai hubungan 
ini ialah sarana-sarana hukum tidak lagi dikehendaki atau tidak lagi 
diakui apabila tujuan hukumnya sudah tidak dikehendaki. Dan setiap 
kali tujuan hukum tidak diperlukan lagi maka seketika itu juga sarana 
hukum tidak diinginkan lagi.(309)

Kenyataan di atas disebabkan karena setiap sarana tidak diperlukan 
melainkan untuk mewujudkan suatu tujuan hukum tertentu. Apabila 
sarana itu sudah tidak lagi sesuai untuk mewujudkan sebuah tujuan 
maka ia otomatis tidak sah lagi dan harus diberhentikan penggunaannya, 
dan selanjutnya harus mencari sarana lain yang bisa mengganti fungsi 
sarana yang bisa mewujudkan kemaslahatan itu. Maka tidak perlu lagi 

(308) Al-‘Izz, Qawāid al-Ahkām, vol.1 h.126-127.
(309) Al-Qarāfi, al-Furūq vol.2 h.33.
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mempertimbangkan sebuah sarana yang tidak bisa mewujudkan sebuah 
tujuan hukum bahkan boleh jadi sarana itu justeru kalau dipakai akan 
menciptakan kerusakan. Dan kalau ini terjadi maka harus dibatalkan 
karena menyalahi syara‘ adalah suatu tindakan yang salah. Maka setiap 
perbuatan yang mengantar kepada kebatilan adalah batal secara otomatis. 
Maka segera harus diberhentikan untuk menghindari terjadi sesuatu yang 
tidak dikehendaki sampai adanya perubahan situasi.(310)

Apabila seorang pelaku amar ma’ruf nahi munkar meyakini atau 
hampir pasti bahwa perintah dan larangannya tidak lagi berkesan dan 
berfaedah maka kewajiban amar ma’ruf dan nahi munkar yang ia jalankan 
sudah tidak wajib lagi, tapi tetap sunnah. Tidak wajib lagi karena tugas 
itu adalah sarana dan tugas sarana menjadi gugur karena gugurnya 
tujuan hukum. Konsep ini didukung oleh kenyataan bahwa Rasulullah 
pernah suatu ketika masuk masjidil haram dan didalamnya ada berhala 
dan patung-patung dan beliau pun membiarkannya setiap kali baginda 
melihatnya. Begitu juga perilaku ulama salaf mereka membiarkan orang-
orang fasik dan orang-orang zalim berbuat aniaya, kefasikan dan kejahatan 
setiap kali mereka menyaksikannya karena mereka sendiri sudah tahu 
bahwa melarang kejahatan mereka tidak bermanfaat lagi.(311) 

Begitu pula boleh hukumnya memukul anak kecil kalau mereka 
meninggalkan salat, puasa atau ibadah-ibadah lain. Namun apabila 
anak kecil itu tidak bermanfaat baginya kecuali pukulan yang keras maka 
tidak boleh memukulnya dengan pukulan yang keras demi kemaslahatan 
didikannya, tapi dia hanya boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak 
keras (tidak mencederai). Karena pukulan yang mencederai sebenarnya 
adalah kerusakan tapi dibolehkan karena ia merupakan sarana atau jalan 
untuk mewujudkan kemaslahatan pendidikan, maka apabila tujuan 
pendidikan tidak lagi bisa dicapai melalui sarana pukulan maka tidak 

(310) Umar bin Saleh bin Umar, Maqāsid al-Syarīah ‘inda al-Imām al-‘Izz, h.284.
(311) Al-‘Izz, Qawāid al-Ahkām, vol.1 h.128.
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boleh lagi melakukan sarana pukulan ringan begitu juga pukulan yang 
keras. Karena sarana-sarana hukum akan gugur dengan sendirinya apabila 
tujuan-tujuan hukum tidak bisa dicapai.(312) 

Tapi hal penting yang perlu dicatat di sini sebelum mengakhiri 
bahasan ini ialah bahwa apabila sarana-sarana hukum gugur karena 
gugurnya tujuan hukum maka perlu diketahui bahwa tujuan hukum 
tidak otomatis gugur karena gugurnya sarana-sarana hukum. Karena 
yang menjadi dasar adalah tujuan sebab ia lebih kuat dari sarana dari 
segi perhatian dan partimbangan syara‘. Oleh karena itu, setiap sarana 
yang tidak lagi mampu mewujudkan tujuan hukum, maka harus diganti 
dengan sarana lain yang bisa merealisasikan tujuan hukum. Kalau tidak 
ada sarana lain yang mampu melakukan itu maka tujuan-tujuan hukum 
tetap harus eksis sebagaimana adanya tanpa sarana. Sebagai contoh, 
seseorang yang tidak mampu menghilangkan hadasnya juga tidak 
mampu melakukan perbuatan yang bisa menggantinya maka ia boleh 
salat sebagaimana adanya (tanpa raf ‘ul hadas dan tanpa pengganti). Ini 
disebabkan karena kemaslahatan-kemaslahatan yang bisa diperoleh dari 
terlaksananya tujuan-tujuan salat lebih baik dari kerusakan yang muncul 
dari adanya hadas yang mengiringi salat.(313) 

Begitu juga salat dianggap sah meskipun tidak menghadap kiblat 
bagi orang yang memiliki uzur syar‘i sehingga ia tidak menghadap kiblat 
dalam salatnya seperti ia disalib, tidak mampu atau dipaksa. Kalau itu 
terjadi, maka ia wajib menghadap ke arah yang ia mampu agar ia tidak 
kehilangan tujuan-tujuan salat dan syarat-syaratnya yang lain karena 
alasan ia tidak mampu melakukan satu syaratnya.(314) 

Sebelum mengakhiri bahasan hubungan sarana hukum dengan tujuan 
hukum ini perlu ditegaskan kembali-melalui pemaparan-pemaparan 

(312) Al-‘Izz, Qawāid al-Ahkām, vol.1 h.121.
(313) Ibid, vol.1 h.100.
(314) Al-‘Izz, Qawāid al-Ahkām, vol.1 h.101.
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sebelumnya-perlunya memberi perhatian kepada sarana-sarana hukum 
sama seperti dengan perhatian yang mesti diberikan kepada tujuan 
hukum. Ini disebabkan karena tidak ada satupun tujuan hukum kecuali 
ia memiliki sarana yang mewujudkannya dan menampilkannya dalam 
dunia nyata. Begitu juga perlu ditegaskan kembali bahwa sarana-sarana 
hukum kadang-kadang-dengan satu alasan tertentu-tidak mampu 
lagi memainkan perannya secara efektif sehingga tidak mampu lagi 
mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Kalau ini berlaku maka sarana yang 
mengalami situasi seperti ini tidak bisa lagi dipertimbangkan dan perlu 
mencari alternatif sarana lain, dan begitulah seterusnya.

Kesimpulan ini juga sekaligus mengakhiri bahasan mengenai isu-isu 
utama dalam wacana Maqāṣid yakni isu kontekstualisasi teks-teks hukum, 
isu rasionalisasi hukum, isu maslahah dan mafsadah, isu instrumen-
instrumen metodologi dalam memahami Maqāṣid dan isu sarana dan 
tujuan hukum dalam syariat Islam.
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BAB IV

JENIS-JENIS MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH

Pembahasan mengenai pembagian Maqāṣid al-Syarīah adalah 
perkara sangat penting. Kemampuan pengetahuan mengenainya 
dapat mengarahkan a ktivitas ijtihad yang berdasarkan Maqāṣid 

secara umum dan membantu mujtahid melakukan perbandingan antara 
berbagai bentuk-bentuk tujuan-tujuan hukum, dan ini akan memberi 
kontribusi yang sangat berarti bagi apa yang disebut Wacana Islam 
Kontemporer. Dengan merujuk kepada fakta revitalisasi fiqh al-Muwāzanāt 
sangat diperlukan dalam kehidupan baik dalam tahap personal maupun 
pada tahap komunal. Tak diragukan lagi bahwa umat Islam dewasa ini 
sedang merasakan berbagai cobaan akibat dari melemahnya bahkan 
mungkin rusaknya fiqh al-Muwāzanāt ini. Perhatian yang berlebihan 
terhadap isu-isu khusus, meskipun mengakibatkan isu-isu universal 
terabaikan, merupakan fenomena yang sangat memilukan. Secara umum, 
ini semua terjadi disebabkan oleh ketidaktahuan mengenai syariat Islam 
dan Maqāṣidnya begitu pula panduan Nabi dalam mengaktualisasikan 
ajaran-ajaran Islam dalam dunia nyata.

Berdasarkan keterangan di atas, pembahasan ini menghendaki 
seorang mujtahid mengetahui jenis-jenis Maqāṣid al-Syarīah dan 
tingkatan-tingkatannya sehingga ia bisa memprioritaskan Maqāṣid 
primer dari Maqāṣid sekunder dan Maqāṣid tersier, mengutamakan 
Maqāṣid umum dari Maqāṣid khusus, Maqāṣid yang konstan (qath‘i) 
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dari yang relatif (dzanni) dan lain sebagainya. Berdasarkan penelusuran 
terhadap berbagai penelitian dalam bidang Maqāṣid al-Syarīah jenis 
Maqāṣid sangat beragam ditinjau dari berbagai aspek. Jenis Maqāṣid bisa 
ditinjau dari tujuh aspek seperti berikut: 

A. Maqāṣid dari Aspek Kekuatan Pengaruhnya terhadap Hukum
Dari aspek ini Maqāṣid al-Syarīah terbagi menjadi Maqāṣid 

Dharūriyyah, Maqāṣid Hājiyyah dan Maqāṣid Tahsīniyyah. Dan ketiga-
tiganya terbagi menjadi Maqāṣid Ashliy (pokok) yang disempurnakan 
dan Maqāṣid Tābi‘ (cabang) yang menyempurnakan.(315) Penjelasannya 
seperti berikut:

1. Dharūriyyah ialah kemaslahatan yang mencakup pemeliharaan 
lima perkara universal (al-Kulliyyāt al-Khamsah) yaitu pemeliharaan 
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ketika memberi komentar 
mengenai al-Kuliyyāt al-Khamsah, Imam al-Ghazali mengatakan 
“Yang kita maksudkan dengan maslahah ialah memelihara atau 
menjaga tujuan atau kehendak syara‘. Dan kehendak syara‘ yang ingin 
dicapai ada lima; memelihara agama manusia, memelihara jiwanya, 
memelihara akalnya, memelihara keturunannya, dan memelihara 
hartanya. Segala sesuatu yang bisa memelihara lima perkara utama 
ini maka itulah sesungguhnya maslahah, dan segala sesuatu yang bisa 
menghilangkan lima perkara utama ini maka itulah sesungguhnya 
mafsadah dan usaha menghindarinya adalah maslahah. Lima 
perkara dasar ini berada pada peringkat daruriyyat yang merupakan 
peringkat maslahat paling tinggi.(316) Dalam pandangan al-Syatibi, 
dharūriyyāt ialah perkara-perkara yang mesti ada untuk menegakkan 
kemaslahatan dunia sehingga apabila perkara itu tidak ada maka 
kemaslahatan dunia akan mengalami ketidakstabilan bahkan 

(315) Al-Syatibi, al-Muwāfaqāt vol.2 h.12 dan bandingkan dengan al-Āmidi, al-Ihkām fi ushūl 
al-Ahkām vol.3 h.301, al-Gazali, al-Mustaṣfā h. 174.

(316) al-Gazali, al-Mustaṣfā h. 174
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terancam kehancuran dan nyawa terancam hilang dan manusia akan 
mengalami kerugian nyata dan akan kehilangan kenikmatan abadi.(317)

Perkara dharuriyyat ini dijaga dan dipelihara dengan dua cara atau 
aspek; aspek perwujudan dan aspek perlindungan. Aspek pertama 
yakni mewujudkan apa-apa yang bisa menegakkan pilar-pilarnya 
dan mengukuhkan fondasi-fondasinya sementara aspek kedua yakni 
menghindarkan apa-apa yang bisa merusakkannya baik kerusakan itu 
sudah terjadi atau diduga akan terjadi.(318)

Dengan demikian, agama dijaga dari aspek perwujudan dengan iman 
dan melakukan rukun-rukun Islam yang lima. Sementara menjaganya 
dari aspek perlindungan dengan cara melegalkan jihad dan memusuhi 
perbuatan-perbuatan bid‘ah dan syirik.

Jiwa dipelihara dari aspek perwujudan dengan cara menyediakan 
faktor-faktor yang bisa melangsungkan kehidupan sedangkan dari aspek 
perlindungan dijaga melalui pensyariatan hukum qisas. Adapun akal 
dijaga dari aspek perwujudan dengan menyebarkan ilmu pengetahuan 
dan pemikiran-pemikiran sedangkan dari aspek perlindungan dengan 
cara mengharamkan mengkonsumsi minuman keras dan narkotika.

Keturunan dijaga dengan cara menggalakkan atau memperbanyak 
perkawinan dari aspek perwujudan dan dengan cara mengharamkan zina 
dari aspek perlindungan. Manakala harta dijaga dari aspek perwujudan 
dengan cara mengembangkannya dan tidak memusnahkannya sedangkan 
dari aspek perlindungan dengan cara mewajibkan adanya ganti rugi 
keatas orang yang merusakkan harta orang lain dan mensyariatkan hadd 
al-Sariqah (hukuman atas pidana pencurian).(319)

(317) Al-Syatibi, al-Muwāfaqāt vol.2 h.8.
(318) Al-Syatibi, al-Muwāfaqāt vol.2 h.8-10, Al-Zarkasyi, Al-Bahr al-Muhīth fi Ushūl al-Fiqh 

vol.7 h.266.
(319) Ibid, Yusuf al-Ālim, al-Maqāsid al-Āmmah li al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah h.203 dan 

seterusnya, Yusuf al-Badawi, Maqāsid al-Syarī‘ah ‘Inda ibni Taimiyyah, vol.2 h.10-11, 
al-Gazali, al-Mustaṣfā h. 175.
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2. Hājiyyah ialah kemaslahatan-kemaslahatan yang diperlukan oleh 
manusia dengan tujuan memperluas gerakannya dan menghilangkan 
kesempitan hidupnya yang pada biasanya berujung pada terciptanya 
kesukaran karena tidak terpenuhinya tujuan-tujuannya. Kalau 
kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka secara umumnya manusia akan 
mengalami kesusahan dan kesukaran. Meskipun demikian kehidupan 
manusia tidak akan mencapai kerusakan sebagaimana rusaknya kalau 
kemaslahatan daruriyyat tidak terpenuhi.(320) Kemaslahatan hajiyyah 
ini berlaku atau bisa ditemukan pada perkara-perkara ibadah, adat 
kebiasaan, muamalat dan jinayah (perkara pidana). 

Dalam perkara ibadah misalnya, Islam mensyariatkan hukum-hukum 
rukhsah (keringanan) apabila misalnya terjadi kesukaran yang dialami 
atau dirasakan oleh orang sakit atau pejalan (musafir), begitu pula Islam 
membolehkan seorang muslim mengucapkan kata-kata kafir (mengakui 
dirinya bukan muslim) apabila ia dipaksa melakukan hal itu oleh orang 
kafir. Dalam adat kebiasaan Islam membolehkan perburuan dan dalam 
perkara muamalat Islam mensyariatkan sewa menyewa, mudhArabah, 
musāqah. Sementara dalam perkara jinayat Islam membolehkan 
pembayaran diyat ke atas keluarga pelaku kejahatan (Jarimah) dan 
mewajibkan ganti rugi ke atas para tukang.(321) 

Perkara-perkara yang disebut di atas dan semacamnya, tidak 
ketersediaannya tidak menyebabkan hilangnya salah satu perkara 
daruriyyat. Tapi sebagian perkara hajiyyat lebih penting dan lebih 
berpengaruh dibanding hajiyyat yang lain. Bahkan kadang-kadang 
perkara hajiyyat boleh jadi berubah status menjadi dharūri pada kasus-
kasus tertentu.(322) Sesungguhnya ide utama dari kemaslahatan hājiyyāt 
adalah menghilangkan kesusahan dari diri sang mukallaf dan menjaga 

(320) Al-Syatibi, al-Muwāfaqāt vol.2 h.10-11, al-Gazali, al-Mustashfā h.175.
(321)  Al-Syatibi, al-Muwāfaqāt, vol.2 h.11.
(322) Al-Najjar, Syarh al-Kaukab al-Munīr, h.522. Contohnya wali seorang anak membeli 

apa yang diperlukannya berupa makanan, pakaian pada waktu anak itu mengalami 
kedinginan atau kelaparan.
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ketersediaan dharūriyyāt serta mewujudkan kemaslahatan yang lain 
yang berupa kemaslahatan sekunder baik berupa khusus maupun secara 
umum.(323)

3. Tahsīniyyah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Imam al-
Juwaini, ialah segala bentuk kemaslahatan yang tidak ada kaitannya 
dengan kemaslahatan dharūri atau hājiy seperti yang diutarakan 
sebelumnya. Tetapi yang dimaksud ialah kemaslahatan yang 
dimaksudkan untuk memperoleh keutamaan atau kemuliaan atau 
dimaksudkan menghindarkan apa-apa yang bertolak belakang 
dengan esensi kemuliaan itu sendiri. Contohnya ialah bersuci dari 
hadas dan menghilangkan najis atau kotoran(324). Intinya adalah 
ajaran kebersihan. Tapi al-Ghazali memberi definisi tahsīniyyāt 
yaitu perkara-perkara yang tidak merujuk kepada perkara dharūri 
dan perkara hājiy tapi ia merupakan perkara inovasi dan lux... dan 
memperhatikan cara-cara terbaik dalam perkara adat istiadat dan 
muamalat seperti menarik dari seorang hamba kelayakan memberi 
kesaksian tanpa menolak riwayat dan fatwanya.(325)

 Sementara al-Syatibi mendefinisikan tahsīniyyāt sebagai melakukan 
segala bentuk kebiasaan yang mulia, pantas dan patut serta menghindari 
segala hal yang menjijikkan yang tidak biasa diterima oleh akal sihat 
dan intinya ialah melakukan semua yang bisa dikatakan sebagai akhlak-
akhlak yang baik.(326) Tahsīniyyāt ini juga berlaku dalam perkara ibadah, 
adat kebiasaan, muamalat dan jinayah. Dalam perkara ibadah, Islam 
mensyariatkan menghilangkan najis dan menutup aurat. Sementara 
dalam perkara adat kebiasaan Islam menggalakkan untuk memperhatikan 
adab-adab makan dan minum dan menghindari mengkonsumsi 
makanan-makanan najis dan minuman-minuman yang kotor. Sedangkan 
dalam perkara muamalat Islam melarang menjual barang-barang najis 

(323) Al-Syatibi, al-Muwāfaqāt, vol.2 h.12-17, Yusuf al-Badawi, Maqāsid al-Syarī‘ah, h.128
(324) Al-Juwaini, al-Burhān vol.2 h.603.
(325) Al-Gazali, al-Mustaṣfā, h.175, al-Gazali, Syifā al-Galīl, h.161-162.
(326) Al-Syatibi, al-Muwāfaqāt vol.2 h.11, al-Najjar, Syarh al-Kaukab al-Munīr h.522.



178        Ijtihad Maqāsidi: Pendekatan Esensial Hukum Islam.

sementara dalam perkara jinayah Islam melarang mengqisas seorang 
muslim yang merdeka karena ia telah membunuh seorang hamba sahaya.(327) 

B. Maqasid dari Aspek Kepastian (Qath’i) dan Relativitas (Zanni)
Setiap orang terutama ulama pada saat mengkaji Maqāṣid al-Syarīah 

pasti menemukan bahwa apa yang diperolehnya dari proses penelitian 
itu tidak akan sama dari aspek kepastian dan relatifitas ketika ia ingin 
menetapkan sesuatu sebagai suatu tujuan hukum atau maqasid al-Syarīah. 
Karena kekuatan keyakinan terhadap suatu perkara sebagai suatu tujuan 
syara‘ berbeda berdasarkan kadar pancaran sumber-sumber dalil dan 
kadar jumlah dalil serta kejelasannya.

Berdasarkan kenyataan di atas maka tingkat kekuatan pengetahuan 
yang diperoleh seorang peneliti Maqāṣid al-Syarīah kadang-kadang 
sampai pada tingkat qath‘i atau menghampiri dan kadang-kadang sampai 
pada tingkat zanni yang kuat dan kadang juga hanya sampai pada zanni 
yang lemah atau tingkat lebih rendah. Apabila ia hanya mendapatkan 
zann yang lemah maka itu berarti penemuannya itu boleh dijadikan 
sebagai bahan hipotesis yang akan menjadi bahan penelitian bagi 
peneliti-peneliti setelahnya. Sebab pemerolehan kekuatan keyakinan 
boleh jadi tidak berlaku baginya tapi boleh diwujudkan oleh orang selain 
dia. Inilah yang diindikasikan oleh Nabi ketika ia menyampaikan bahwa 
“boleh jadi pembawa buku fiqih ia membawanya kepada orang lebih 
faqih (alim) darinya”.(328) Karena itu secara logis jenis Maqāṣid al-Syarīah 
berdasarkan aspek kekuatan pengetahuan yang diperoleh dari proses 
pencarian Maqāṣid al-Syarīah bisa diklasifikasi menjadi seperti berikut;
1. Tujuan Hukum Pasti (Maqāṣid Qath‘iyyah) ialah tujuan-tujuan 

hukum yang disokong oleh sejumlah besar dalil-dalil dan nash-
nash syara‘ terhadap kepastiannya. Seperti dalil-dalil al-Quran yang 
berulang-ulang di mana pengulangan itu menafikan kemungkinan 

(327) Al-Syatibi, al-Muwāfaqāt vol.2 h.11-12.
(328) HR al-Turmuzi, kitab: Ilmu dari Rasulullah, bab: dorongan untuk menyampaikan apa 

yang didengar, no: 2656. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, Ibnu Majah,



Ijtihad Maqāsidi: Pendekatan Esensial Hukum Islam        179.

maksud arti majazi dan hiperbola. Contoh maqsid qath‘i ialah tujuan 
“al-taysir/memudahkan” dalam Islam. Mengenai tujuan ini Allah 
berfirman(329) َالعُسر بكُِمُ  يُرِيدُ  وَلَا  اليُسرَ  بكُِمُ  الُله   yang artinya Allah يُرِيدُ 
menghendaki bagimu kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran 
atas kamu. Penegasan yang diperoleh dari “dan tidak menghendaki 
ke atasmu kesukaran” setelah firmannya “Allah menghendaki bagimu 
kemudahan” menjadikan makna ayat ini mendekati makna nash.(330) 

Ayat ini kemudian diperkuat lagi dengan berbagai ayat yang lain 
yakni firman Allah dalam QS al-Hajj ayat 78 yang artinya “Dan Dia sekali-
kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”, dan 
QS al-Baqarah ayat 286 yang artinya “Allah tidak membebani seseorang 
melainkan sesuai dengan kesanggupannya”, dan QS al-Baqarah ayat 
286 yang artinya “(Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 
hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau 
bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya”. 
Dan QS al-Baqarah ayat 187 yang artinya dan QS al-Nisa ayat 28 yang 
artinya “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia 
dijadikan bersifat lemah. 

Selain itu, prinsip itu didukung oleh babda Nabi, di antaranya 
adalah “Saya telah diutus dengan membawa agama yang lurus dan 
mudah(331)” juga sabdanya yang artinya “kalian hendaklah beramal 
sesuai kemampuanmu(332)” juga sabdanya yang artinya “sesungguhnya 
agama ini adalah mudah dan tidak susah(333)”. Hal yang sama terekam 
dalam pesannya kepada Muaz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy‘ari ketika 

(329) QS al-Baqarah ayat 185.
(330) Nash di sini berarti lafaz yang mengandung hanya satu makna.
(331) HR Ahmad, Musnad Ahmad, no: 21788.
(332) HR Muslim, Kitab: Solat musafir bab: keutamaan beramal berupa solat malam dsb, 

no: 782.
(333) HR al-Nasai, kitab: iman, bab: agama itu mudah, no: 5034.



180        Ijtihad Maqāsidi: Pendekatan Esensial Hukum Islam.

beliau mengutus keduanya ke Yaman “Hendaklah Kalian berdua berlaku 
mempermudah orang dan janganlah menyusahkan orang”(334), dan dalam 
riwayat lain beliau mengatakan kepada keduanya “Sesungguhnya kalian 
diutus untuk memberikan kemudahan-kemudahan.”(335)

Penelusuran dan penelitian seperti di atas pada akhirnya mendorong 
peneliti Maqāṣid al-Syarīah untuk menarik sebuah kesimpulan bahwa 
salah satu tujuan hukum adalah “kemudahan” karena dalil-dalil yang 
diobservasi dalam isu ini semuanya dalil umum yang berulang-ulang dan 
semuanya adalah dalil yang dipastikan sumbernya dari al-Syāri’ karena 
semuanya adalah dalil al-Quran yang memiliki kandungan (matn) yang 
qath ‘i.

Dalam konteks ini, al-Dharūriyyāt al-Khams adalah termasuk contoh 
Maqāṣid yang pasti karena ia merupakan ajaran-ajaran hukum yang 
universal dan semua ajaran universal masuk dalam kategori perkara-
perkara pasti (Qath‘iyyāt). Al-Syatibi mengatakan, sesungguhnya dasar-
dasar fiqh dalam Islam adalah perkara pasti dan bukan perkara yang 
relatif. Dalil yang menunjukkan kebenaran hal ini ialah karena dasar-
dasar fiqh itu merujuk kepada ajaran-ajaran universal Islam dan semua 
hal demikian adalah perkara pasti(336). Kemudian setelah itu al-Syatibi 
menjelaskan maksud ajaran-ajaran universal itu ialah Dharūriyyāt, 
Hājiyyāt dan Tahsīniyyāt(337).

2. Tujuan hukum yang relatif (Maqāṣid Zanniyyah) ialah tujuan 
hukum yang tingkat pengetahuan mengenainya tidak mencapai 
keyakinan penuh tetapi ia berada dibawah keyakinan. Karena 
demikian pandangan atau penilaian ulama mengenainya berbeda-
beda. Contohnya ialah tujuan pengharaman minuman nabīz yang 
dalam jumlah kecil yang besar kemungkinan tidak memabukkan 

(334) HR al-Bukhari, kitab: Jihad, bab: perbedaan yang dimakruhkan dalam perang, no: 
3038. Diriwayatkan juga oleh Muslim dan Ahmad, no: 19243.

(335) HR Muslim kitab: cara tahārah dari Rasulullah, bab: kencing mengenai tanah, no: 147.
(336) al-Muwāfaqāt vol.1 h.29.
(337) Ibid, vol.1 h.30.
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dan membahayakan akal. Begitu juga maslahah yang muncul dari 
hukum wanita dijatuhkan talaqnya dari suaminya yang hilang dan 
hukum bolehnya memukul orang yang tersangka dengan pencurian 
agar ia mau mengaku. Begitu juga misalnya hukum bolehnya tetap 
memberikan bagian waris kepada wanita yang ditalak tiga oleh 
suaminya pada saat ia sakit keras.(338)

3. Tujuan hukum palsu (Maqāṣid Wahmiyyah) ialah tujuan yang 
dikira atau diasumsikan memiliki maslahah atau manfaat serta 
diasumsikan bisa menghindarkan bahaya dan kemafsadatan namun 
pada hakikatnya tidak demikian. Tujuan atau Maqāṣid semacam ini 
adalah tertolak dan tidak bisa diterima.(339)

C. Maqāṣid dari Aspek Cakpan terhadap Bidang Hukum Islam 
Maqāṣid al-Syarīah ditinjau dari aspek ini dibagi menjadi tiga bagian:

1. Tujuan Umum Hukum Islam (Maqāṣid ‘Ammah) yaitu tujuan hukum 
yang berlaku kepada semua atau sebagian besar bidang-bidang 
hukum Islam sehingga tujuan hukum ini tidak hanya bisa dilihat 
pada bidang tertentu dari bidang hukum Islam. Masuk dalam kategori 
tujuan semacam ini ialah karakter-karakter dasar Hukum Islam dan 
tujuan-tujuannya.
Ahmad al-Raisuni mendefinisikan Maqāṣid ‘Ammah ialah perkara-

perkara yang diberi perhatian oleh Syariat dan menginginkan untuk 
mewujudkannya pada semua aspek dan bidang hukum Islam atau pada 
sebagian besar daripadanya.(340) Jenis inilah yang sering dirujuk oleh para 
peneliti dan penulis Maqāṣid al-Syarīah ketika mereka berbicara mengenai 
Maqāṣid al-Syarīah. Tampaknya cukup jelas bahwa sebagian Maqāṣid itu 

(338) Al-Ijtihād al-Maqāsidi vol.1 h.55, I‘lām al-Muwaqqi‘īn vol.2 h.53 3 h.246, al-Mustaṣfā 
h.312.

(339) Al-Gazali, Syifā al-Galīl, h.219-220, Ibn Āsyur, Maqāsid al-Syarīah al-Islāmiyyah h.315, 
Yusuf al-Badawi, Maqāsid al-Syarī‘ah ‘Inda Ibni Taimiyah h.131, Ziyād Muhammad 
Ahmidan, Maqāsid al-Syariah, h.280.

(340) Al-Raisuni, Naẓariyyat al-Maqāsid h.15.
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lebih umum dari yang lain dan Maqāṣid yang lebih umum lebih penting 
dari yang lainnya. Artinya setiap Maqāṣid yang mendapatkan perhatian 
pada semua bidang syariah maka ia lebih umum dan lebih penting dari 
yang mendapatkan perhatian pada sebagian besar saja.

Pada kesempatan lain, al-Raisūni mengatakan yang saya maksudkan 
dengan perkara-perkara universal yang umum (al-Kulliyyāt al-‘Ammah) 
ialah al-Kulliyyāt al-Nashshiyyah dan al-Kulliyyāt al-Istiqrāiyyah). 
Yang dimaksud pertama ialah perkara-perkara universal yang disebut 
langsung dalam nash-nash syara‘ dan sunnah yang sahih. Sedangkan 
yang dimaksud dengan yang kedua ialah perkara-perkara universal yang 
diperoleh melalui penelitian (istiqrā) terhadap sejumlah nash-nash syara‘ 
dan hukum-hukum partikular (Ahkām Juz’iyyah) seperti memelihara 
perkara Dharūriyyāt, Hājiyyāt dan Tahsīniyyāt begitu pula tujuan-tujuan 
hukum yang lain yang bersifat umum serta teori-teori hukum Islam 
yang cakupannya bersifat umum. Dan yang saya maksudkan dengan 
dalil-dalil khusus (al-Adillah al-Khāshshah) atau (al-Adillah al-Juz’iyyah) 
ialah dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum tertentu 
seperti ayat ini yang menunjukkan kepada yang ini ataukah hadis ini 
yang menunjukkan kepada hukum masalah ini begitu juga dalil-dalil 
qiyas yang khusus(341).

Untuk menentukan apa-apa saja yang masuk dalam kategori tujuan-
tujuan hukum yang bersifat umum, pandangan ulama mengenainya 
berbeda-beda seperti berikut:(342)

a. Sebagian ulama meneliti berbagai ayat al-Quran yang menjelaskan 
maksud dan tujuan diutusnya para Rasul dan diturunkannya 
kitab-kitab suci lalu mereka menyimpulkan sejumlah Maqāṣid 
al-Syarīah seperti hidayah, pendidikan, pembaikan, pencerahan, 
kebenaran, rahmah, keadilan, persamaan, penguatan sistem 
keumatan, anjuran untuk berfikir, kebebasan, berakhlak mulia, 
bersatu dan kesempurnaan.

(341) Ibid, h.300.
(342) Lihat Jamaluddin ‘Athiyyah, Nahwa Taf ‘īl Maqāsid al-Syarīah, h.111.
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b. Sebagian ulama juga menyimpulkan Maqāṣid al-Syarīah sebagai 
perhatian terhadap penyembahan kepada Allah, menjadi khalifah 
Allah dan memakmurkan dunia.

c. Sebagiannya lagi memfokuskan Maqāṣid al-Syarīah itu kepada 
Jalb al-Mashālih dan Dar’ul Mafāsid (mewujudkan kemaslahatan-
kemaslahatan dan menghindarkan segala bentuk kemafsadatan).

d. Sebagian mereka lagi membandingkan antara ketaatan dan 
kemaslahatan sebagai tujuan umum sampai mereka ada yang 
mengajukan pertanyaan apakah manusia diciptakan untuk 
beribadah ataukah sebaliknya ibadah justeru disyariatkan untuk 
kepentingan manusia.

e. Sebagian ulama pula memasukkan sebagai tujuan umum perkara-
perkara yang sesungguhnya sebatas konsep, karakteristik, sarana, 
dan mekanisme seperti prinsip kemudahan, memelihara fitrah, 
toleransi, larangan penipuan, memperhatikan sarana-sarana dan 
menghormati hukum.

2. Tujuan Khusus Hukum Islam (Maqāṣid Khashshah) ialah tujuan-
tujuan hukum yang berlaku pada satu bidang hukum tertentu atau 
beberapa bidang hukum tertentu. Ibnu ‘Asyur menyebutkan bahwa 
tujuan hukum semacam ini adalah Maqāṣid yg berlaku khusus di 
bidang keluarga, transaksi-transaksi keuangan, transaksi transaksi 
yang melibatkan manusia seperti kerja dan pekerja, peradilan, 
kesaksian, sumbangan dan jinayah atau hukuman atas kejahatan(343).

3. Tujuan Hukum Partikular (Maqāṣid Juz’iyyah) Ialah tujuan atau 
maksud Allah dari firmannya yang mengandung hukum taklifi 
berupa wajib atau haram, sunnah, makruh dan mubah atau maksud 
Allah dari hukum wadh‘inya baik yang berupa sebab, syarat, māni‘, 
illat, umum, khusus, mutlak, taqyid atau hikmah yang bersifat 

(343) Ibn ‘Asyur, Maqāsid al-Syarīah al-Islāmiyyah h.411, al-Raisuni, Naẓariyyat al-Maqāsid 
h.15, Jamaluddin ‘Athiyyah, Nahwa Taf‘īl Maqāsid al-Syariah h.131.
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partikular ataukah rahasia bagi hukum tertentu.(344) Ibnu ‘Asyur 
mencontohkan jenis Maqāṣid ini dengan Maqāṣid dokumentasi 
misalnya bagi transaksi gadai dan Maqāṣid pendirian institusi 
keluarga dan pengukuhannya bagi transaksi pernikahan begitu 
pula Maqāṣid mengakhiri kemudaratan yang terus menerus bagi 
legalitas hukum cerai.(345) Secara faktual yang paling banyak memberi 
perhatian terhadap jenis Maqāṣid ini ialah kalangan fuqaha karena 
memang mereka adalah ulama-ulama yang memiliki konsen khusus 
terhadap hukum-hukum syariah secara terperinci. Seringkali mereka 
menetapkan atau menyebut langsung jenis Maqāṣid ini dalam ijtihad 
dan istinbat mereka meskipun mereka menggunakan istilah-istilah 
lain seperti hikmah, illat dan makna ataukah istilah lain.(346)

D. Maqāṣid dari Aspek Cakupannya terhadap Mukallaf
Al- Ghazali mengatakan bahwa maslahah terbagi lagi berdasarkan 

aspek tingkat kejelasan dan tidaknya menjadi maslahah ‘ammah yang 
menyangkut kepentingan semua ummat dan maslahah al-aglab yang 
menyangkut kepentingan sebagian besar ummat dan maslahah yang 
menyangkut kepentingan seseorang tertentu dalam suatu kasus tertentu.(347)

Teks al Gazali di atas mengindikasikan bahwa jenis Maqāṣid 
berdasarkan aspek ini terbagi menjadi tiga;

1. Maqāṣid Kulliyyah ialah tujuan yang berkaitan dengan semua 
makhluk dan kemanfaatannya berlaku untuk semua umat. 
Contohnya maslahah yang menghendaki seorang pembuat bid‘ah 
yang mengajak orang ramai untuk melakukan bid‘ah dibunuh apabila 
diduga kuat akan bisa menimbulkan bahaya yang bisa mengenai 

(344) al-Raisuni, Naẓariyyat al-Maqāsid h.15, al-Khādami, al-Ijtihād al-Maqāsidi, vol.1 h.54, 
Yusuf al-Badawi, Maqāsid al-Syarī‘ah ‘Inda Ibni Taimiah h.131.

(345) Ibn ‘Asyur, Maqāsid al-Syarīah al-Islāmiyyah h.415.
(346) al-Raisuni, Naẓariyyat al-Maqāsid h.16, Jamaluddin ‘Athiyyah, Nahwa Taf‘īl Maqāsid 

al-Syariah h.137.
(347) Al-Gazali, Syifā al-Galīl, h. 210.
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semua orang, begitu juga maslahah yang memastikan seorang zindiq 
yang menyembunyikan kezindiqannya dibunuh dan tidak diterima 
taubatnya setelah tertangkap serta menjaga al-Quran dan sunnah 
dari pemalsuan, perubahan dan pergantian, begitu pula misalnya 
menegakkan keadilan dan mentradisikan akhlak-akhlak yang baik(348).

2. Maqāṣid Aglabiyyah ialah tujuan yang hanya berkaitan dengan 
sebagian besar manusia dan menghindarkan kerusakan dari sebagian 
mereka. contohnya mewajibkan ganti rugi ke atas tukang-tukang. 
Kewajiban ganti rugi di sini adalah maslahah yang hanya merupakan 
kepentingan orang-orang yang punya komiditas saja dan mereka itu 
tidak mewakili semua umat Islam dan semua orang. Dalam konteks 
kontemporer, yang termasuk maslahah yang menyentuh sebagian 
besar umat Islam ialah menabung uang di bank-bank Islam dan 
berobat di rumah sakit-rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan.(349)

3. Maqāṣid Khashshah atau Fardiyyah ialah tujuan yang berkaitan 
dengan seseorang tertentu dan tujuan semacam ini termasuk tujuan 
yang jarang terjadi seperti maslahah membatalkan (memfasakh) 
pernikahan seorang isteri yang hilang suaminya, terputusnya iddah 
wanita yang haidnya berjauhan bulannya dan memberi hak waris 
wanita yang ditalak tiga oleh suaminya yang berada dalam kondisi 
sakit parah.(350)

Ibnu ‘Asyur memberi komentar khusus mengenai jenis Maqāṣid ini. 
Ia mengatakan “Dari aspek ini, Maqāṣid terbagi kepada Kulliyyah dan 
Juz’iyyah. Yang dimaksud dengan Maqāṣid Kulliyyah menurut istilah 
mereka adalah semua yang manfaatnya kembali kepada semua ummat 
secara menyeluruh tanpa kecuali dan semua yang manfaatnya kembali 
kepada sebagian besar umat Islam atau negara tertentu, sementara yang 
dimaksud dengan Maqāṣid Juz’iyyah ialah selain yang dimaksud tadi. 

(348) Husain Hamid Hassan, Naẓariyyat al-Maqāsid fi al-Fiqh al-Islami, h.33, al-Khadimi, 
al-Ijtihād al-Maqāsidi, h.55, Yusuf al-Badawi, Maqāsid al-Syarī‘ah, h.132.

(349) Ibid.
(350) Ibid, Al-Ghazali, Syifā al-Galīl, h.210, 
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maslahah yang berkaitan langsung dengan semua ummat contohnya 
banyak seperti menjaga ketahanan negara, memelihara kesatuan ummah, 
memelihara agama agar tidak lenyap dari peredaran, memelihara al-
Haramain (Mekah dan Madinah) agar tidak jatuh ke tangan non 
muslim, menjaga dan memelihara kewujudan al-Quran dengan cara 
mempertahankan wujudnya penghafal-penghafal al-Quran dan 
menyediakan mushaf-mushaf al-Quran. begitu juga menjaga sunnah 
Nabi dari masuknya hadis-hadis palsu.(351)

E. Maqāṣid dari Aspek Sumber
Maqāṣid dari aspek ini terbagi menjadi dua:

1. Maqāṣid al-Syāri‘ ialah tujuan-tujuan dan maksud-maksud yang 
dinginkan oleh Allah (al-Syāri ‘) di balik ketetapan hukum-hukum 
syariatnya, perintah dan larangannya. Semua tujuan ini tercermin 
atau terpatri pada satu esensi yaitu mewujudkan kemaslahatan dan 
menolak kemafsadatan.
Imam al-Syatibi membagi Maqāṣid al-Syāri‘ menjadi empat; pertama, 

tujuan Allah dari pensyariatan hukum sejak awal. Kedua, tujuan Allah 
membuat hukum untuk memahamkan hukumnya. Ketiga, tujuan Allah 
membuat hukum untuk membebankan hukum-hukum kepada manusia. 
Keempat, tujuan Allah dari terlaksananya hukumnya oleh manusia 
(mukallaf).(352)

2. Maqāṣid al-Mukallafīn ialah tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang 
dikehendaki oleh seorang mukallaf dari semua tindakan-tindakannya 
baik berupa tindakan akidah, perkataan maupun tindakan perbuatan. 
Tujuan inilah yang akan membedakan antara maksud dan tujuan 
mukallaf yang benar maupun yang fasid (rusak), antara ibadah dan 

(351) Ibn ‘‘Asyur, Maqāsid al-Syarīh al-Islāmiyyah, h.313.
(352) Al-Syatibi, al-Muwāfaqāt, vol.2 h.5. 
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adat dan antara tujuannya yang tulus untuk Allah dan tindakan yang 
bermaksud riya’ atau tujuan reputasi.(353)

Maqāṣid al-Mukallafin dalam definisi yang diajukan oleh Imam Ibnu 
‘‘Asyur ialah esensi-esensi yang mereka maksudkan atau inginkan ketika 
mereka melakukan transaksi-transaksi kontrak, ketika mereka saling 
memberi, ketika mereka saling menjatuhkan ganti rugi, ketika mereka 
berperkara dalam pengadilan dan ketika mereka berkonsiliasi. Itulah 
maksud-maksud yang diinginkan oleh manusia dalam tindakan-tindakan 
mereka.(354)

F. Maqāṣid dari Aspek Waktu Wujud dan Tercapaianya
Maqāṣid dari aspek ini diklasifikasi menjadi dua;

1. Maqāṣid Ukhrawiyyah ialah maslahah-maslahah yang secara konsep 
awal pada biasanya diinginkan terwujud di akhirat, karena Maqāṣid 
ini tidak menutup kemungkinan juga memiliki kemaslahatan yang 
terwujud dalam kehidupan dunia seperti saling kenal mengenal 
dalam ibadah haji, terhindarnya seseorang dari kejahatan dan 
kemungkaran dalam ibadah salat, terciptanya kasih sayang dan saling 
tolong menolong dalam ibadah zakat, lahirnya jiwa yang bersih dalam 
ibadah puasa. Begitu pula kewajiban membayar kaffarah dengan 
uang, salah satu tujuannya yang bersifat duniawi ialah faedah yang 
dirasakan oleh golongan fakir miskin karena mereka memanfaatkan 
kaffarah yang berbentuk uang itu. Sementara faedahnya yang 
bersifat ukhrawi ialah seorang yang sudah melakukan kaffarah akan 
memperoleh pahala di akhirat nanti.(355)

Ada beberapa nash dalam al-Quran yang menunjukkan adanya 
kemaslahatan-kemaslahatan ukhrawi yang pada saat yang sama 

(353) al-Khādimi, al-Ijtihad al-Maqāsidi, h. 53, Yusuf al-Badawi, Maqāsid al-Syarī‘ah, h.123, 
Jamaluddin ‘Athiyyah, Nahwa Taf ‘īl Maqāsid al-Syarī‘ah, h.138

(354) Ibn ‘Āsyur, Maqāsid al-Syarīh al-Islāmiyyah, h.415.
(355) Al-Futūhi, Syarh al-Kaukab al-Munīr, h.521, Yusuf al-Badawi, Maqāsid al-Syarī‘ah, h.124.
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mengandung kemaslahatan dunia seperti firman Allah dalam surah al-
Maidah ayat 65 dan 66 yang artinya “ Dan sekiranya Ahli Kitab beriman 
dan bertakwa, tentulah Kami tutup (hapus) kesalahan-kesalahan mereka 
dan tentulah Kami masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh 
kenikmatan. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan 
(hukum) Taurat dan Injil dan (Al Quran) yang diturunkan kepada mereka 
dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan 
dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan. 
Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka”. 
Dan tujuan-tujuan ukhrawi pada intinya ialah mendapatkan pahala dan 
terhindar dari siksaan.

2. Maqāṣid Dunyawiyyah ialah tujuan-tujuan yang merujuk kepada 
terwujudnya kemaslahatan-kemaslahatan yang terlihat, diperoleh 
dan dirasakan dalam kehidupan dunia atau terhindarnya diri dari 
kemafsadatan-kemafsadatan di dunia.(356)

Perlu dikemukakan di sini pernyataan Said Ramadhan al-Būthi 
tentang konsep kombinasi kemaslahatan ukhrawi dan duniawi yang 
bermakna tidak satupun kemaslahatan ukhrawi melainkan ia mengandung 
kemaslahatan duniawi begitupun sebaliknya. Ia mengatakan bahwa 
tradisi para pengkaji yang membagi hukum-hukum syara‘ menjadi dua 
yakni hak Allah (maslahah ukhrawi) dan hak hamba mesti dimaknai 
sebagai ungkapan majazi atau merujuk kepada yang mana lebih dominan 
saja. Alasannya ialah karena semua hukum-hukum syara‘, berdasarkan 
kepada kemestian penerimaan total hamba-hamba Allah terhadapnya dan 
hukum-hukum itu erat kaitannya dengan balasan di akhirat, berdasar pada 
prinsip Allah punya hak untuk memastikan manusia tunduk kepadanya 
sebagai pemilik dan pencipta mereka sebagai makhluk. Meskipun 
demikian, tetapi semua hukum-hukum syara‘ pada saat yang sama juga 
mengandung kemaslahatan-kemaslahatan manusia yang Allah jadikan 

(356) Lihat al-Gazali, Syifā al-Galīl, h.159-161, Al-Syatibi, al-Muwāfaqāt, vol.2, h.8, al-Futūhi, 
Syarh al-Kaukab al-Munīr, h.520.
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sebagai hak mereka hanya karena disebabkan keagungan-Nya. Dengan 
demikian harus ditegaskan bahwa setiap hukum syara‘ berdasarkan pada 
prinsip ia adalah hak Allah dan begitu pula setiap hukum syara‘ pada saat 
yang sama juga merupakan hak hamba. Dan hukum-hukum itu berbeda 
dari segi mana yang lebih dominan kandungannya tergantung kekuatan, 
kelemahan dan kejelasan yang dimiliki masing-masing hukum.(357)

G. Maqāṣid dari Aspek Kemaslahatan Mukallaf
Maqāṣid ditinjau dari aspek apakah mukallaf  memperoleh 

kemaslahatan dari tujuan hukum itu atau tidak terbagi menjadi dua;
1. Maqāshid Ashliyyah ialah tujuan hukum yang tidak mengandung 

adanya kemaslahatan mukallaf di dalamnya. Maqāṣid ini mencakup 
perkara-perkara dharuriyyat yang ada dalam semua agama. Maksud 
tidak ada kemaslahatan bagi mukallaf di dalamnya dari sisi bahwa 
tujuan hukum itu adalah perkara dharuri karena Maqāṣid ini 
bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan umum, 
tidak lagi berkaitan dengan situasi tertentu, tidak lagi berhubungan 
dengan bentuk atau format tertentu dan tidak ada lagi hubungannya 
dengan waktu tertentu.(358)

2. Maqāshid Tābi‘ah ialah tujuan hukum yang mengandung kemaslahatan 
mukallaf. Karena dengan terwujudnya tujuan hukum itu maka 
seorang mukallaf memperoleh apa yang menjadi keperluan nalurinya 
seperti ia bisa memperoleh keperluan-keperluan jiwanya, menikmati 
perkara-perkara mubah dalam agama, memenuhi keperluan dasarnya. 
Perlunya Maqāṣid seperti ini karena kemahabijaksanaan Allah 
menghendaki bahwa tegaknya perkara agama dan perkara dunia 
hanya boleh terlaksana secara terus menerus apabila ada faktor-faktor 
dari dalam diri manusia sendiri yang senantiasa mendorongnya untuk 
berusaha memperoleh apa yang ia sendiri dan orang lain perlukan. 

(357) Al-Būṭi, Ḍawābit al-Maṣlahah fi al-Syarī‘ah al-Islamiyyah, h. 49.
(358) Al-Syatibi, al-Muwāfaqāt, vol.2 h.176.
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Berdasarkan fakta ini, Allah menciptakan dalam diri manusia 
keinginan untuk makan dan minum apabila ia merasa lapar dan dahaga 
agar faktor itu menggerakkannya untuk berusaha dalam memenuhi 
keperluan itu sebisa mungkin. Begitu pula Allah ciptakan rasa sakit dari 
kepanasan dan kedinginan serta perkara-perkara lain yang mengganggu 
dirinya sehingga semua itu membuatnya untuk mencari pakaian 
(sandang) dan tempat tinggal (papan).(359)

Imam al-Syatibi telah memberi ruang yang cukup panjang bagi 
aspek kemaslahatan mukallaf dari Maqāṣid ini dan menguncinya dengan 
mengembalikannya kepada satu poin penting yaitu ketulusan niat 
seseorang. Kemudian setelah itu ia membedakan kedua jenis Maqāṣid 
ini dengan mengatakan bahwa yang pertama dikehendaki oleh tujuan 
ibadah semata dan yang kedua adalah dikehendaki oleh ke-maha kasih 
sayang Allah kepada hambanya(360). Artinya dalam hal ini Allah sama 
sekali tidak mengabaikan sifat fitrah manusia, bahkan ia memperhatikan 
dan mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan yang ingin 
diwujudkan oleh manusia itu sendiri pada saat yang sama perbuatannya 
itu juga mewujudkan tujuan-tujuan utama yang hendak diwujudkan 
oleh Islam. 

(359) Ibid, vol.2 h.178.
(360) Ibid, vol.2 h. 179.
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BAB V

PERANAN MAQĀṢID AL-SYARĪAH
DALAM IJTIHAD

A. Urgensi Maqāṣid al-Syarīah dalam Ijtihad 

Pertama-tama mesti ditegaskan bahwa pentingnya pengetahuan 
tentang Maqāṣid al-Syarīah tidak hanya berlaku pada isu ijtihad 
dan bagi para mujtahidin atau para ulama fiqh. Tetapi kepentingan 

Maqāṣid al-Syarīah bisa dirasakan manfaatnya oleh semua orang yang 
memiliki pengetahuan mengenainya dengan sangat memadai. Faedah 
dan manfaat yang akan diterima oleh seseorang tergantung kepada kadar 
pengetahuan dan pemahamannya terhadap Maqāṣid al-Syarīah juga 
ditentukan oleh seberapa jauh ia menggunakannya dalam pemikiran dan 
penalarannya.(361) Dengan demikian, Maqāṣid al-Syarīah dengan prinsip, 
tujuan, konsep kulliyyātnya beserta juziyyātnya, jenis dan tingkatannya, 
sarana dan metodologinya akan membentuk suatu sistem berfikir dan 
analisis serta evaluasi yang spesifik.

Manfaat pertama yang bisa diperoleh oleh dunia pemikiran dan para 
ulama dari sistem berfikir Maqāṣid ialah pemikiran itu akan menjadi 
pemikiran yang berorientasi pada tujuan, menentukan apa tujuannya 

(361) al-Raisuni. 2000. al-Fikr al-Maqāṣidi: Qawāiduhu wa Fawāiduhu, Beirut: Dar al-Hādi 
h. 81.
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dan mengevaluasi sejauh mana pentingnya tujuan yang akan dicapainya 
sebelum ia memulai kerja-kerjanya dan masuk pada pergolakan kerja-
kerjanya. Penetapan maksud dan tujuan, sejauh mana kesesuaiannya 
dan keutamaannya, seberapa besar kepentingan dan legalitasnya, itulah 
yang akan menentukan apa isu diteruskan atau dihentikan. Itu juga yang 
akan menentukan apa yang mesti difokuskan dan apa yang tidak perlu. 
Maqāṣid al-Syarīah mengajarkan bahwa tidak satupun ciptaan Allah, 
tidak satupun perintah atau larangannya dan tidak satupun yang Allah 
sampaikan melainkan ia memiliki maksud atau tujuan-tujuan. Yang 
harus dilakukan ialah mengetahui maksud-maksud itu, mengikutinya 
dan mewujudkannya serta melakukan perkara atau perbuatan hukum itu 
berdasarkan maksud-maksud syara‘ yang difahami dari Allah menyangkut 
perintah, larangan dan ciptaannya. 

Paradigma Maqāṣid dengan karakternya yang mengkombinasikan 
antara Kulliyyāt dan Juz’iyyāt, membina kulliyyāt di atas juz’iyyāt, 
mempertimbangkan kulliyyāt pada juz’iyyāt dan membedakan antara yang 
mana sarana yang fleksibel dan tujuan yang pasti, akan menjadi jaminan 
yang paling utama bagi terwujudnya keseimbangan antara Tsawābith 
(pasti) dan Mutagayyirāt (fleksibel). Maka Maqāṣid itu sesungguhnya 
tidak seperti yang dipersepsikan yaitu bahwa ia akan senantiasa 
merepresentasikan unsur fleksibilitas dan senantiasa menerima segala 
bentuk perubahan. Tetapi ia juga membela dan mempertahankan unsur 
prinsip yang tetap dan tidak berubah. Maqāṣid ketika ia dipahami dan 
ditetapkan ia mengenal dan toleran terhadap kelenturan, perubahan, 
penyesuaian dalam perkara-perkara sarana dan hukum-hukum yang bisa 
mewujudkan perkara-perkara sarana itu dengan cara tidak merusakkan 
tujuan dan maksud tapi justeru mewujudkan dan memeliharanya.(362)

Di samping itu, kepentingan sistem berfikir Maqāṣid juga bisa dilihat 
dari aspek bahwa ia bisa menghilangkan kejenuhan dan menjadikan 

(362) Al-Raisuni, al-Fikr al-Maqāṣidi: Qawāiduhu wa Fawāiduhu, h.84.
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pekerjaan itu tepat sasaran. Seseorang kalau sudah mengetahui apa yang 
menjadi maksud dan tujuannya maka ia akan merasa ringan ketika ia 
sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan serius. Begitu pun sebaliknya, 
ketika seseorang mengerjakan suatu pekerjaan sedangkan ia tidak 
tahu untuk apa pekerjaan itu, ia pun tidak tahu hasil-hasil apa yang ia 
akan capai, faedah dan manfaat apa yang ia akan dapatkan, tidak tahu 
nilai apa yang ia kerjakan. Orang seperti ini biasanya akan mengalami 
kebingungan, kejenuhan, kekacauan, kejengkelan dan bahkan berhenti 
dalam pekerjaannya.

Mengetahui Maqāṣid al-Syarīah akan mengukuhkan keinginan 
untuk bekerja dan menekuni pekerjaan. Ia memaksimalkan pekerjaan 
dan membantu untuk mengeksekusinya dengan baik dan betul. Orang 
yang tidak tahu tujuan apa yang ia sedang kerjakan ia akan berpotensi 
untuk tergelincir dan memanipulasi pekerjaannya sehingga tidak 
mengenai maksud dan tujuannya. Dengan demikian seorang mukallaf 
mesti menjadikan tujuan dan maksudnya sendiri bersesuaian dengan 
maksud dan tujuan syara‘. Tapi bagaimana mungkin seseorang itu 
melakukan hal ini kalau ia sendiri tidak paham apa itu maksud-maksud 
syara‘ dalam semua perkara yang ia dituntut untuk melaksanakan atau 
meninggalkannya. Dan bagaimana mungkin kita meminta kepadanya 
untuk menyesuaikan maksudnya dengan maksud syara‘ sementara ia 
tidak tahu maksud-maksud syara‘ itu.(363)

Ketidaktahuan atau mengabaikan Maqāṣid al-Syarīah boleh jadi 
membuat seseorang melaksanakan hukum-hukum syara‘ dan hanya fokus 
kepada formalitas pelaksanaannya saja tetapi ia boleh jadi melanggar atau 
menyalahi tujuan hukum itu sendiri. Seperti seseorang yang berpuasa 
Ramadan, tetapi ia makan di bulan suci Ramadan jauh lebih banyak 

(363) Karena itulah kita menjumpai banyak orang muslim mereka solat, berpuasa, berhajji 
dan melakukan ibadah umrah tapi tujuan dan maksud ibadah ini hilang dan tidak 
wujud, atau untung baik tujuan ibadah ini kita menjumpai sangat lemah. Lihat al-
Raisuni, al-Fikr al-Maqāsidi h.96.
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dibanding dari apa yang ia makan di luar Ramadhan bahkan mereka 
memenuhi hawa nafsunya di bulan Ramadan secara berlebihan di mana 
mereka tidak melakukan hal itu di luar Ramadan.(364)

Karena itu berdasarkan keterangan di atas bisa disimpulkan bahwa 
Maqāṣid al-Syarīah merupakan isu sentral yang sangat penting diketahui 
oleh semua mukallaf karena ia adalah kiblat yang menjadi tumpuan 
semua pembebanan hukum dan semua mukallaf. Ia juga merupakan 
simpul yang sangat kuat yang mempertemukan antara hukum-hukum 
syara‘, hakim dan manusia sebagai objek hukum. Ia juga yang menentukan 
dan menjustifikasi keabsahan dan ketepatan segala bentuk tindakan 
manusia(365)(366). 

Dalam konteks ini perlu kiranya menjelaskan penegasan Imam Ibnu 
‘‘Asyur mengenai isu ini. Setelah menegaskan perlunya pengetahuan 
Maqāṣid bagi seorang faqih, Ibnu ‘Asyur kemudian berasumsi bahwa 
seorang muslim biasa (‘Ammi) tidak penting baginya mengetahui 
Maqāṣid. Berikut ini pernyataannya;

“Tidak semua mukallaf memerlukan pengetahuan Maqāṣid 
al-Syarīah karena pengetahuan Maqāṣid adalah jenis ilmu 
yang rumit. Dengan demikian seorang ‘ammi cukup baginya 
menerima hukum-hukum syara‘ tanpa harus mengetahui 
tujuan atau maksud di balik hukum-hukum syara‘ itu karena 
ia tidak mampu mengenalnya secara pasti dan tidak juga 
mahir mengaplikasikannya. Kemudian orang diberi akses 
untuk mengenali Maqāṣid berdasarkan kapasitas mereka 
dalam pemahaman ilmu-ilmu syara‘ agar tidak meletakkan 

(364) Lihat Samīh al-Jundi.2003. Ahammiyat al-Maqāsid fi al-Syarīah al-Islamiyyah wa 
Āṡāruhā fi Fahm al-Nash wa istinbāṭ al-Hukum, Iskandariah: Dar al-Iman, h.128, al-
Raisuni, al-Fikr al-Maqāsidi: Qawāiduhu wa Fawāiduhu h.96.

(365) Lihat Yusuf al-Badawi, Maqāsid al-Syarīh ‘inda Ibni Taimiyah h.101.
(366) Untuk mengetahui lebih terperinci mengenai pentingnya Maqāsid al-Syarī‘ah bagi 

mukallaf lihat Yusuf al-Badawi, Maqāsid al-Syarīh ‘inda Ibni Taimiyah, di mana ia 
menyebutkan tujuh bentuk kepentingan Maqāsid al-Syarī‘ah, h.113-115.



Ijtihad Maqāsidi: Pendekatan Esensial Hukum Islam        195.

Maqāṣid yang mereka ketahui bukan pada tempatnya maka 
kemudian akan menjadi kontra-produktif. Dan seorang ulama 
berhak memahami Maqāṣid sementara ulama memiliki tingkat 
pemahaman Maqāṣid yang berbeda-beda”.(367)

Pernyataan Ibnu ‘Asyur “Tidak semua mukallaf memerlukan 
pengetahuan Maqāṣid al-Syarīah” tidak boleh dipahami serampangan 
karena bertentangan dengan apa yang sudah ditegaskan sebelumnya 
mengenai kepentingan yang luar biasa dan faedah yang sangat signifikan 
yang diperoleh seorang muslim dari pengetahuan Maqāṣid. Karena itu, 
pernyataan itu harus dipahami dengan cara yang sesuai dengan apa yang 
sudah ditegaskan sebelumnya. Boleh jadi yang dimaksud Imam dari 
pernyataannya itu ialah bahwa pengetahuan Maqāṣid itu adalah ilmu 
yang sangat mendalam dan oleh sebab itu tidak wajib bagi seorang awam 
berusaha memperoleh pengetahuan yang mendalam itu, kalau tidak 
maka itu berarti kita mewajibkan setiap muslim harus menjadi mujtahid 
dan ini tentu adalah pandangan yang tidak seorang pun mengatakannya. 

Namun demikian, ini juga tidak berarti bahwa seorang awam tidak 
boleh memahami dan menerapkan hukum-hukum syara‘ dengan 
menyadari Maqāṣid atau tujuan-tujuan yang diharapkan dari hukum-
hukum itu apabila ia mengetahui Maqāṣid itu melalui ulama-ulama 
mujtahid. Yang kedua kita bisa mengatakan bahwa maksud Imam 
dari pernyataannya itu ialah berhati-hati dalam menerapkan atau 
melaksanakan hukum-hukum syara‘. Karena apabila urusan pelaksanaan 
hukum-hukum syara‘ diserahkan kepada orang awam berdasarkan 
pengetahuannya yang sederhana mengenai Maqāṣid maka akan berakibat 
fatal dan kacau. 

Bagi saya, pernyataan Imam ini bukanlah hal baru yang perlu 
mendapat perhatian, sebab penyataan itu dalam konteks perlunya seorang 
mujtahid memiliki pengetahuan mengenai Maqāṣid dan seorang awam 

(367) Ibn ‘Āsyur, Maqāsid al-Syarīh al-Islāmiyyah, h.188.
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tidak sah baginya berijtihad maka pengetahuan Maqāṣid baginya secara 
otomatis juga tidak wajib. Karena seorang awam apabila tahu tujuan 
tertentu suatu hukum syara‘ tertentu lalu ia melaksanakan hukum itu 
berdasarkan maqsidnya, ini tidaklah berarti bahwa ia akan menetapkan 
atau meniadakan hukum-hukum syara‘ yang lain berdasarkan tujuan 
itu karena hal semacam ini adalah pekerjaan mujtahid bukan profesi 
orang awam.

Cara kita memahami pernyataan Imam seperti ini diperkuat 
oleh pernyataan Imam selanjutnya yaitu “Dengan demikian seorang 
awam cukup baginya menerima hukum-hukum syara‘ tanpa harus 
mengetahui tujuan atau maksud di balik hukum-hukum syara‘ itu 
karena ia tidak mampu mengenalnya secara pasti dan tidak juga mahir 
mengaplikasikannya”.

Pernyataan Imam di atas selaras dengan apa yang disampaikan Ibnu 
Taimiyah;

“Di antara berbagai pengetahuan ada pengetahuan yang kalau 
diketahui oleh banyak orang maka ia akan membahayakan 
mereka... pengetahuan banyak orang terhadap hukum syara‘ 
dalam segala hal tidak selamanya bermanfaat bagi mereka 
bahkan kadang-kadang berbahaya bagi mereka.”(368)

Selanjutnya kita akan fokus kepada isu utama yakni sejauhmana 
pentingnya pengetahuan Maqāṣid bagi mujtahid, mufti, hakim dan faqih.

Tidak syak lagi bahwa pengetahuan Maqāṣid al-Syarīah tidak 
hanya penting tapi ia merupakan kemestian dalam rangka melakukan 
aktivitas istinbat atau penggalian hukum-hukum syara‘ dan ijtihad. 
Namun demikian, saya perlu menegaskan suatu poin penting sebelum 
menjelaskan seberapa pentingnya seorang mujtahid harus memiliki 

(368) Ibn Taimiyah. 1986. Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyyah, Mesir: Muassasah Qurtubah, 
vol.3 h.39. Untuk mengetahui lebih detail lihat Yusuf al-Badawi, Maqāsid al-Syarī‘ah 
h.102, Yusuf al-‘Ālim, al-Maqāsid al-‘Ammah li al-Syariah al-Islamiyyah, h.107.
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pengetahuan Maqāṣid yakni bahwa pengetahuan Maqāṣid al-Syarīah 
hanya merupakan salah satu instrumen dari berbagai instrumen yang 
diperlukan dalam proses ijtihad dan tidak mungkin menjadi satu-satunya 
metode istinbat hukum. Sebab istinbat hukum-hukum syara‘ berlangsung 
melalui berbagai langkah yang dimulai dengan memahami nash yang 
dianggap berkaitan dengan kasus yang ingin diijtihadkan. Proses 
memahami nash ini tentu memerlukan kemapanan pengetahuan bahasa 
Arab, mengetahui apakah nash itu nāsikh atau mansūkh, mengetahui 
asbāb nuzūl ayat atau asbāb wurūd hadis apabila nash ayat atau nash 
hadis tidak bisa dipahami tanpa mengetahui kedua-duanya. 

Begitu pula menghendaki pengetahuan mengenai posisi nash itu 
dari nash-nash syara‘ yang lain apakah ia nash umum, khusus, mutlak 
dan muqayyad, apakah ada nash yang bertentangan dengannya atau 
menguatkannya, kemudian menerapkan nash itu terhadap kasus 
apakah kasus itu masuk dalam cakupan nash atau tidak. Bahkan harus 
mempertimbangkan atau mengevaluasi kesan atau dampak penerapan 
hukum apakah penerapannya akan sesuai dengan Maqāṣid al-Syarīah 
atau tidak?

Apabilah kasus itu tidak ditemukan adanya nash khusus yang berkaitan 
dengannya maka yang perlu dilakukan adalah mencarikan kaedah umum 
atau teori hukum yang bersifat umum yang bisa diberlakukan kepadanya 
atau mencarikan hukum-hukum syara‘ yang paling menyerupai 
dengannya. Nah pada poin ini, dapatlah dirasakan manfaat pengetahuan 
mengenai Maqāṣid yaitu menentukan arti atau makna apa yang dimaksud 
dari sebuah nash yang mengandung beberapa kemungkinan arti, dan 
menguatkan (mentarjih) penyamaan kasus dengan kasus lain yang lebih 
berpotensi mewujudkan Maqāṣid al-Syarīah daripada menyamakannya 
dengan kasus lain yang tidak berpotensi mewujudkannya, begitu pula 
mempertimbangkan dampak keputusan hukum agar penerapannya tidak 



198        Ijtihad Maqāsidi: Pendekatan Esensial Hukum Islam.

keluar dari tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya serta mentarjih 
antara kemaslahatan-kemaslahatan yang saling bertentangan.(369)

Isu yang paling jelas bisa melihat pentingnya Maqāṣid al-Syarīah 
dalam ijtihad ialah isu Maqāṣid dengan syarat-syarat ijtihad. Karena dalam 
konteks ini Imam al-Syatibi dalam buku “al-Muwāfaqāt” menyatakan 
pengetahuan mengenai Maqāṣid al-syarīah sebagai salah satu syarat 
Ijtihad. Hal ini menunjukkan posisi dan peranan penting yang cukup 
besar yang dimiliki Maqāṣid al-Syarīah dalam semua bentuk aktivitas 
ijtihad.

Imam al-Syatibi mengatakan “Sesungguhnya tahap ijtihad hanya bisa 
dicapai oleh orang yang memiliki dua kriteria; ia memahami Maqāṣid al-
syariah secara sempurna dan ia mampu melakukan istinbat berdasarkan 
pemahamannya terhadap Maqāṣid”.(370) Lebih lanjut ia mengatakan 
“apabila seseorang sudah mencapai sebuah tahap di mana ia mampu 
memahami maksud syara‘ dalam setiap masalah dan setiap bab syariah 
maka ia telah memperoleh kriteria yang menjadi sebab ia diposisikan 
sebagai khalifa Nabi dalam hal mengajar, berfatwa dan memutuskan 
hukum syara‘ berdasarkan apa yang ditunjukkan Allah kepadanya.”(371)

Berdasarkan pernyataan di atas, maka seorang mujtahid yang ingin 
memberi keputusan hukum dan berfatwa atas nama syara‘ maka perkara 
pertama yang harus ia lakukan ialah mengetahui tujuan umum hukum 
syara‘ dengan sebaik-baik pengetahuan dan mengetahui tujuan hukum 
dalam masalah yang ia ingin ijtihadkan.

Pada kesempatan yang lain al-Syatibi menegaskan pentingnya 
dan kemestian Maqāṣid bagi seorang mujtahid dan proses ijtihad. Ia 
mengingatkan bahwa seorang mujtahid meskipun ia mengetahui Maqāṣid 
al-Syarīah namun apabila ia mengabaikannya maka ia akan tergelincir 

(369) Nu’man Jugaim, Ṭuruq al-Kasyf ‘an Maqāsid al-Syāri‘, h.42.
(370) Al-Syatibi, al-Muwāfaqāt, vol.4 h.105-106.
(371) Ibid. vol.4 h.106.
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dalam ijtihadnya. Imam al-Syatibi mengatakan, “Kebanyakan kejatuhan 
seorang mujtahid terjadi ketika ia mengabaikan Maqāṣid al-Syarīah pada 
masalah yang ia ijtihadkan.(372)

Mengomentari hal ini al-Raisuni mengatakan, sebenarnya Imam al-
Syatibi bukan yang pertama menegaskan syarat pengetahuan Maqāṣid 
sebagai syarat ijtihad. Bahkan secara tegas atau tidak, penegasan 
mengenai syarat ini bisa ditemukan dalam sebagian karya-karya ushul 
fiqh yang populer seperti kitab Jam‘ul Jawāmi‘, di mana Ibnu al-Subki telah 
menyebutkan ilmu-ilmu yang harus diketahui oleh seorang mujtahid 
dan ia menukil definisi mujtahid dari ayahnya. Ia mengatakan, al-Syaikh 
al-Imam (ayahnya) berkata mengenai pengertian mujtahid ia adalah 
orang yang memiliki ilmu-ilmu ini sebagai malakah (kemampuan yang 
terpendam dalam jiwa), mengetahui sebagian besar kaedah-kaedah 
syara‘ dan menggunakannya sehingga ia memperoleh kekuatan yang 
menjadikannya mampu memahami maksud dan tujuan syara‘.(373) Bahkan 
dalam kitab al-Ibhāj fi syarh al-Minhāj ia menegaskan bahwa seorang 
ulama apabila ia sudah memiliki kriteria mujtahid yang di antaranya 
ialah pengetahuan mengenai Maqāṣid al-Syarīah dan ia telah menyelami 
lautannya(374) maka ia pun boleh dikuti pendapat-pendapat fiqhinya 
(taklid) seperti bolehnya mengikuti Imam al-Syafi‘i dan ulama-ulama 
lain.(375)

Secara tidak langsung, Imam al-Juwaini pun menyebut pengetahuan 
Maqāṣid al-Syarīah sebagai salah satu syarat ijtihad. dalam kitab al-
Burhān, ia menyebut prosedur-prosedur ijtihad yang ditempuh oleh Imam 
al-Syafi‘i dalam ijtihadnya. Ia mengatakan, “Apabila suatu kasus terjadi 
lalu seorang mujtahid ingin menetapkan hukum syara‘ bagi kasus itu 
maka ia pertama-tama mencari hukum itu dalam nash-nash al-Quran. 

(372) Ibid, vol.4 h.170.
(373) Al-Subki, Jam‘ul Jawāmi‘, vol.2 h.383.
(374) Al-Subki.1404 .Al-Ibhāj fi Syarh al-Minhāj, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, vol.3 h.206
(375) Al-Raisuni, Naẓariyyat al-Maqāsid ‘Inda al-Syatibi, h.288.
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Apabila ia menemukan dalil yang menunjukkan hukum maka itulah 
hukum yang dimaksud tetapi apabila tidak menemukannya maka ia 
beralih ke nash-nash sunnah mutawatir. Apabila ia menemukannya maka 
itulah hukum yang dicarinya, tapi apabila tidak menemukannya ia beralih 
kepada nash-nash atau hadis-hadis Ahad. Apabila ia telah menemukan 
apa yang ia cari maka ia mengambilnya. Tapi kalau tidak maka ia merujuk 
kepada zahir-zahir al-Quran. Apabila ia telah menemukan zahir al-Quran 
maka ia tidak boleh mengamalkannya sebelum ia mencari lafaz-lafaz 
yang mentakhsiskannya. Maka apabila ia telah menemukan lafaz yang 
mentakhsiskannya maka ia meninggalkan zahir al-Quran. Tetapi kalau 
ia tidak mendapatkan lafaz yang mentakhsiskan maka ia baru boleh 
mengamalkan zahir al-Quran tadi.

Kemudian apabila ia tidak menemukan lafaz zahir dalam al-Quran 
maka ia beralih kepada lafaz-lafaz zahir dari sunnah-sunnah mutawatir 
serta memastikan tidak adanya lafaz yang mentakhsiskan seperti 
perlakuannya terhadap zahir-zahir al-Quran. Kemudian kalau itu tidak 
ditemukan maka ia beralih kepada hadis-hadis Ahad. Apabila semua 
yang disebutkan di atas tidak ia temukan maka ia tidak boleh langsung 
menggunakan qiyas tetapi ia harus lebih dulu mempertimbangkan 
dalil-dalil hukum yang Kulli (Kulliyyāt al-Syār‘i) dan kemaslahatan-
kemaslahatan umum. Imam al-Syafi mencontohkan hukum wajibnya 
qisas dengan menggunakan benda berat sebagai contoh penggunaan 
dalil hukum kulli. Hukum ini didasarkan atas alasan bahwa kalau dengan 
menggunakan benda berat untuk membunuh tidak mewajibkan qisas 
maka itu akan merusak atau membatalkan kaedah penjeraan dalam 
hukum jinayah.

Dan apabila ia tidak menemukan dalam sebuah kasus hukum 
maslahah umum maka ia baru boleh merujuk kepada perkara-perkara 
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ijma’... dan kalau perkara ijma’ tidak pun ditemukan barulah ia boleh 
menggunakan qiyas.(376)

Poin yang bisa disimpulkan dari pernyataan Imam al-Syafi‘i di atas 
ialah beliau dalam melakukan ijtihad mempertimbangkan kulliyyāt al-
Syār ‘i dan kemaslahatan-kemaslahatan umum. Dalam pengertian lain 
beliau mempertimbangkan dan membangun ijtihadnya di atas tujuan-
tujuan umum Syariat Islam. Sikap dan tradisi ini dilanjutkan oleh Imam 
al-Haramain al-Juwaini. Menurut pandangannya, apabila qiyas menyalahi 
dan melanggar maslahah-maslahah dharuriyyah maka ia mengabaikan 
dan meninggalkannya dan ia mengutamakan kaedah-kaedah umum yang 
menghendaki pemeliharaan perkara dharuriyyah. Ia mengatakan, 

“....apabila qiyas—meskipun berupa qiyas jali- bertentangan 
dengan kaedah kulliyyah maka qiyas jali itu ditinggalkan dan 
harus mengamalkan kaedah kulli.”(377) 

Ia mencontohkan kaedah ini dengan hukum mengqisas sekelompok 
orang karena mereka telah membunuh satu orang. Hukum ini menyalahi 
qiyas yang menghendaki kemestian persamaan (seseorang dibunuh 
karena dia membunuh seorang juga). Akan tetapi prinsip memelihara 
jiwa manusia yang merupakan salah satu Maqāṣid al-Syarīah memastikan 
sekelompok itu dibunuh qisas apabila sekongkol membunuh satu orang. 
Karena kalau mereka tidak dibunuh maka itu akan mendorong mereka 
untuk melakukan pembunuhan secara gerombolan agar mereka bisa lolos 
dari jeratan hukum. Sikap dan kebijakan ini sesungguhnya merupakan 
aplikasi Maqāṣid dharuriyyah dan bentuk preferensi Maqāṣid terhadap 
qiyas jali.(378)

Imam al-Ghazali juga turut memberi penegasan terhadap pentingnya 
pengetahuan Maqāṣid bagi seorang mujtahid. Ia mengatakan bahwa 

(376) Al-Juwaini, al-Burhān, vol.2 h.874-875.
(377) Al-Juwaini, al-Burhān, vol.2 h.604.
(378) Ibid, al-Raisuni, Naẓariyyat al-Maqāsid h.289.
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“Maqāṣid al-Syarīah adalah kiblat bagi para mujtahid. Barangsiapa yang 
mengarahkan dirinya ke arahnya maka ia akan menemukan kebenaran”.(379) 
al-Ghazali di sini meyakini adanya hubungan yang erat antara kebenaran 
dalam berijtihad dengan aplikasi Maqāṣid dalam ijtihad.

Di samping itu, kita bisa juga mengatakan bahwa Maqāṣid al-Syarīah 
tidak hanya sebatas alat untuk mematangkan dan meluruskan ijtihad tapi 
juga bisa memperluasnya dan memungkinkannya untuk menghadapi 
kehidupan dengan segala perubahan dan kompleksitasnya. Hal ini telah 
disentuh oleh Imam al-Syatibi dengan pernyataannya bahwa “lapangan 
ijtihad seorang mujtahid hanya boleh meluas apabila ia mampu 
mengaplikasikan illat-illat hukum dan mempartimbangkannya. Karena 
tanpa itu ia tidak akan mampu mengelola hukum syara‘ berdasarkan 
maslahah kecuali didukung oleh nash dan ijma’.”(380)

Nash-nash syara‘ apabila diperlakukan berdasarkan zahir dan 
literalnya saja maka cakupannya dan sumbangsihnya akan menjadi 
terbatas. Tapi kalau didekati dengan illat dan Maqāṣid-nya maka ia akan 
mampu menjadi pembantu yang tidak pernah lemah, lalu pintu qiyas 
terbuka, pintu kemaslahatan menjadi lapang dan hukum-hukum syara‘ 
akan berjalan dengan baik secara natural dalam mewujudkan tujuan-
tujuan syara‘ dengan cara menghadirkan berbagai kemaslahatan dan 
menolak berbagai kemafsadatan.

Menyadari hal ini, ulama-ulama kontemporer telah memulai 
membangkitkan kesadaran orang mengenai kemestian Maqāṣid al-Syarīah 
bagi para mujtahid dalam perkara hukum, menjelaskan pentingnya 
dan signifikannya dalam sebuah proses ijtihad fiqh atau pemikiran. 
Alal al-Fāsi misalnya menegaskan bahwa “ Maqāṣid al-Syarīah adalah 
referensi abadi bagi perundangan-perundangan dan peradilan dalam 

(379) Al-Suyuti, al-Radd ‘Alā man Akhlada ila al-Ard wa Jahala Anna al-Ijtihāda fi Kulli ‘Ashrin 
Fardun, h.91.

(380) Al-Syatibi, al-Muwāfaqāt, vol.1 h.200.
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fiqh Islam. Dan ia bukanlah sebuah sumber di luar syariat Islam. Bahkan 
bisa dikatakan ia merupakan inti hukum Islam. Ia tidak samar-samar 
sama dengan samarnya undang-undang positif yang tidak mengenal 
batas dan sumber. Maqāṣid al-Syarīah bahkan mampu berpengaruh 
terhadap apa yang sudah disebutkan dalam nash (manshus ‘alaih) apabila 
hal itu diperlukan. al-Syāri‘ Dialah yang menjadikan Maqāṣid sebagai 
tanda-tanda bagi adanya hukum yang merupakan khitab Allah yang ada 
kaitannya dengan perbuatan-perbuatan mukallaf.(381)

Demikianlah penjelasan yang bisa dikemukakan mengenai 
pentingnya pengetahuan Maqāṣid al-Syarīah bagi seorang mujtahid, faqih 
dan mufti dalam proses ijtihad dan memahami hukum Islam.

B. Peranan Maqāṣid al-Syarīah dalam Ijtihad 
Imam Ibnu ‘Asyur dalam karyanya yang populer yang berjudul 

Maqāṣid al-Syarīah(382) menyebutkan bahwa tindakan dan perilaku 
mujtahid dalam aktivitas ijtihad dalam hukum-hukum syara‘ tidak lepas 
dari lima (5) bidang. Dalam lima bidang yang dimaksud seorang mujtahid 
sangat memerlukan peranan yang dimainkan oleh Maqāṣid al-Syarīah 
sebagaimana berikut;

1. Memahami perkataan-perkataan syariat dan memahami arti-
arti perkataan-perkataan yang dimaksud berdasarkan arti 
kebahasaan dan arti syara‘ berdasarkan kaedah-kaedah lafaz 
yang digunakan oleh syara‘. Sebagian besar kaedah-kaedah ini 
sudah dirumuskan dalam ilmu ushul fiqh.

2. Mencari dalil yang bertentangan dalil-dalil yang sudah dia 
tetapkan sebagai dalil masalah yang sedang ia ijtihadkan untuk 
memastikan bahwa dalil-dalil itu selamat dari dalil yang boleh 
membatalkannya secara total atau secara khusus. Apabila ia 
sudah yakin dalilnya tidak ada dalil lain yang membatalkannya 

(381) ‘Alāl al-Fāsī, Maqāsid al-Syarīah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā, h.55-56.
(382) Ibn ‘Asyur, Maqāsid al-Syarīah al-Islāmiyyah, h.183-184.
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maka ia menggunakannya. Tapi apabila ia menemukan dalil 
yang membantahnya ia harus berusaha mencari cara bagaimana 
keduanya bisa digunakan secara sama-sama atau putuskan salah 
satunya rajih dan yang lain marjuh.

3. Mengqiyaskan hukum masalah baru yang tidak disebutkan 
hukumnya dalam nash-nash syara‘ dengan hukum masalah yang 
sudah disebut dalam nash setelah ia mengetahui illat-illat hukum 
yang tetap melalui metode dari berbagai metode penetapan illat 
yang sudah dibahas dalam ilmu ushul fiqh.

4. Menetapkan hukum terhadap sebuah perbuatan atau peristiwa 
yang berlaku dalam kehidupan manusia yang tidak bisa diketahui 
hukumnya oleh mujtahid melalui dalil-dalil syara‘ yang ada dan 
tidak ada juga masalah yang serupa dengannya.

5. Menerima hukum-hukum syara‘ tertentu yang tetap dengan 
pasrah seperti orang yang tidak tahu alasan-alasan hukumnya 
dan hikmahnya. Dalam keadaan ini, ia menuduh dirinya tidak 
mampu memahami hikmah di balik hukum-hukum itu.. ia 
mengakui kelemahan ilmunya di hadapan keluasan hukum-
hukum syariat dan jenis hukum-hukum ini disebut hukum 
ta‘abbudi. 

Melalui pernyataan ini Imam Ibnu ‘Asyur sedang membincangkan 
metode-metode ijtihad yang populer yakni ijtihad dalam memahami 
dan menafsirkan nash- nash hukum dan sebagian ulama kontemporer 
menamakannya dengan ijtihad bayan(383) dan ijtihad dalam 
mengkompromikan atau mentarjihkan dalil-dalil atau maslahah-
maslahah yang bertentangan begitu pula ijtihad qiyasi serta ijtihad 
istishlāhi.

(383) Sepanjang pengetahuan penulis ulama kontemporer yang pertama kali menggunakan 
istilah ini ialah Dr Ma‘ruf al-Dawālībi dalam karyanya al-Madkhal ilā ‘ilm Ushūl al-Fiqh 
dan Muhammad Salām Madkūr dalam karyanya Manāhij al-Ijtihād fi al-Islām. Lihat 
Ziyad Muhammad Ahmidan, Maqāsid al-Syarīah al-Islāmiyyah h.393.
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Berikut penjelasan terperinci mengenai peranan-peranan yang bisa 
dimainkan oleh pengetahuan Maqāṣid al-Syariah dalam mengarahkan 
atau memantapkan bentuk-bentuk ijtihad di atas dalam pandangan Ibnu 
‘Asyur.

1. Peranan ilmu Maqāṣid al-Syarīah dalam Memahami dan 
Menafsirkan Nash-nash Hukum
Pertama-tama perlu dikemukakan bahwa nash-nash qaṭ‘i bisa 

dipastikan seorang mujtahid tidak memerlukan Maqāṣid al-Syarīah 
untuk memahami dan menafsirkannya.(384) Peranan Maqāṣid di sini secara 
khusus hanya berlaku pada nash-nash yang mengandung multi-meaning 
(Ẓanniyyāt al-dalālah). Dengan demikian, seorang mujtahid pada saat ia 
memahami dan menafsirkan nash-nash hukum yang berbentuk ẓanni 
ia seharusnya menggunakan Maqāṣid al-Syarīah untuk memilih makna 
yang sesuai dengan Maqāṣid dan mengarahkan arti nash sehingga ia 
selaras dengan Maqāṣid atau tujuan hukum. Boleh jadi dalam konteks 
ini mujtahid perlu melakukan takwil nash atau mengalihkan arti zahir 
ketika ia menyalahi Maqāṣid al-Syarīah dan dalil-dalil kulli. 

Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa Allah bertujuan untuk 
mewujudkan kemaslahatan hambanya dan menolak kemafsadatan 
darinya melalui hukum-hukum yang dikandung oleh teks-teks itu. Oleh 
karena itu apabila ada nash-nash syara‘ yang memerlukan pemahaman 
dan penafsiran maka nash-nash itu harus ditafsirkan dan dibatasi 
cakupan terapannya dalam kerangka kemaslahatan dan Maqāṣid yang 
ingin diwujudkan melalui melalui nash-nash syara‘ itu.(385)

(384) Tapi dalam hal penerapan teks sangat dimungkinkan seorang mujtahid membutuhkan 
pengetahuan maqasid syariah, sebab dalam hal penerapan nash qaṭ ‘i masih 
memerlukan ijtihad.

(385) Lihat Yusuf al-Badawi, Maqāsid al-Syarīh, h.115, Nu ‘man Jugaim, Ṭuruq al-Kasyf ‘an 
Maqāsid al-Syāri‘, h.46, al-Raisuni, Naẓariyyat al-Maqāsid h.295, Raqiyyah Jabir al-
‘Ulwāni.2003. Aṡar al-‘Urf fi Fahm al-Nushūs, Syiria: Dar al-Fikr h.270.
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Dengan prosedur ini maka Maqāṣid al-Syarīah akan menjadi 
faktor penunjang yang paling baik dalam memahami nash-nash syara‘, 
menafsirkannya, memastikan makna-makna lafaz dan mengetahui arti- 
artinya dan kemudian menentukan arti apa yang dimaksudkan dari 
lafaz-lafaz itu. Sebab lafaz-lafaz dan ungkapan-ungkapan kadang-kadang 
memiliki berbagai makna sebagaimana yang telah menjadi populer dalam 
konteks faktor-faktor penyebab perbedaan pandangan para fuqaha. 
Maka kehadiran Maqāṣid al-Syarīah untuk menentukan makna yang 
dimaksudkan oleh al-Syāri.(386) 

Contoh yang bisa dikemukan di sini ialah hukum membunuh orang 
banyak (jamaah) karena mereka telah membunuh seseorang. Dalam 
QS al-Maidah ayat 45 Allah swt berfirman, “Dan Kami telah tetapkan 
terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) 
dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan 
telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisashnya”. Berdasarkan 
ayat ini prinsip “Persamaan” dalam hukum qisas adalah wajib. Tapi prinsip 
memelihara jiwa manusia adalah salah satu tujuan hukum yang bersifat 
primer (dharuri). Sehingga jika sekiranya jamaah yang membunuh satu 
orang tidak boleh dibunuh karena membunuh satu orang dan yang 
boleh diqisas bunuh hanya satu orang dari mereka maka otomatis hal itu 
akan mendorong orang untuk membunuh secara kolektif sebagai usaha 
lolos dari jeratan hukum qisas dan dengan demikian kita telah menyia-
nyiakan nyawa orang dan akan terjadi pertumpahan darah. Dengan 
demikian, maka membunuh orang banyak karena mereka membunuh 
satu orang adalah tindakan memelihara kemaslahatan ḍaruriyyah yang 
paling penting. Dengan contoh ini bisa dilihat bahwa hanya pengetahuan 
Maqāṣid lah yang telah mengarahkan pemahaman dan penerapan nash 
yang tepat.

(386) Abdul Karim Zaidan, al-Wajīz fi Uṣul al-Fiqh h. 378, al-Bardīsi, Uṣūl al-Fiqh, Kairo: Dar 
al-Tsaqāfah, h.445, Yusuf al-Badawi, Maqāsid al-Syarīah h.116.
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Contoh lainnya ialah larangan Nabi terhadap penyewaan tanah dan 
sikap para sahabat Nabi, Tabiin dan para fuqaha setelahnya terhadap 
hadis-hadis larangan itu dan cara mereka mengarahkan hadis-hadis 
itu berdasarkan tujuan-tujuan yang terkandung dalam hadis-hadis itu 
sebagaimana yang mereka pahami. Nabi bersabda, “Barangsiapa yang 
memiliki tanah hendaklah ia menanaminya ataukah ia menghadiahkannya 
kepada saudaranya, kalau ia enggan melakukan kedua hal itu maka 
hendaklah ia memegang tanahnya.”(387) 

Dari Rāfi‘ bin Khudaij ia berkata bahwa Rasulullah telah melarang 
menyewakan tanah pertanian.(388) Ia juga meriwayatkan bahwa Rasulullah 
telah memanggilku dan bertanya apa yang kamu lakukan terhadap tanah 
perkebunanmu? Saya berkata kami menyewakannya dengan kesepakatan 
bahwa kami akan mendapatkan seperempat dari hasilnya dan beberapa 
wasaq dari kurma dan gandum. Lalu Nabi mengatakan janganlah berbuat 
demikian tapi tanamilah olehmu sendiri atau minta orang tanami atau 
simpan saja. Rāfi‘ berkata, saya menjawab sam‘an wa ṭā ‘atan(389) (akan 
saya laksanakan dengan penuh ketaatan).

Hadis ini secara zahir menunjukkan larangan menyewakan tanah 
(pertanian) begitu pula menunjukkan perintah untuk memberikannya 
kepada yang ingin menanaminya tanpa disewakan atau disimpan saja 
oleh pemiliknya. Meskipun demikian, hadis ini menyalahi beberapa fakta 
lain yang menunjukkan bolehnya menyewakan tanah. Diantaranya ialah 
Abdullah bin Umar berkata, saya telah mengetahui bahwa di zaman 
Rasulullah tanah itu boleh disewakan lalu Ibnu Umar khawatir kalau 
Nabi sudah memberitahukan hukum baru yang dia tidak ketahui lalu ia 
tidak lagi menyewakan tanahnya.(390) Dari Nāfi‘ juga ia mengatakan bahwa 
Abdullah Ibnu Umar-Radiyalllahu ‘Anhuma- dulu pernah menyewakan 

(387) HR al-Bukhari, kitab: al-Muzāra‘ah, bab: Sahabat Nabi saling membantu, no: 2341.
(388) Ibid, no: 2344.
(389) Ibid, no: 2399.
(390) Ibid, no:2345.
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tanah pertaniannya di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakr, di zaman 
Umar, di zaman Usman dan beberapa waktu di zaman Muawiyah lalu Nāfi‘ 
menyampaikan riwayat kepadanya dari Rāfi‘ bin Khudaij bahwa Nabi telah 
melarang penyewaan tanah pertanian. Abdullah bin Umar kemudian 
berkata “Saya sadar betul bahwa kami dulu pernah menyewakan tanah 
di zaman Nabi.

Sekelompok kalangan sahabat Nabi dan Tabiin-termasuk Salim bin 
Abdullah bin Umar, Said bin Musayyab, Rāwiyah bin Khudaij, Imam 
Malik dan ‘Urwah bin al-Zubair-berpandangan bahwa alasan (illat) 
pelarangan Nabi menyewakan tanah ialah karena dalam penyewaan 
tanah itu terdapat potensi risiko (Mukhātharah) dan ketidakpastian 
(Garar). Oleh karena pembatalan jual beli yang mengandung ketidak 
jelasan dan berpotensi risiko adalah termasuk Maqāṣid al-Syarīah maka 
Nabi melarangnya. Bentuk penafsiran seperti ini didukung oleh riwayat 
al-Bukhari dari Rāfi‘ bin Khudaij. Ia berkata, dulu kami adalah orang 
yang paling banyak bercocok tanam. Kami menyewakan tanah dengan 
kesepakatan hasil sebagian lokasi tanah akan diberikan kepada pemilik 
tanah sebagai harga sewaan. Kadang-kadang lokasi tanah untuk pemilik 
tanah tidak menghasilkan apa-apa sementara lokasi tanah untuk penyewa 
baik hasilnya begitu pun juga sebaliknya. 

Oleh karena sebab itulah kami dilarang lagi melakukan penyewaan 
tanah. Sementara penyewaan tanah dengan emas dan perak pada masa itu 
belum berlaku(391). Berdasarkan penafsiran ini maka mereka mengatakan 
bahwa larangan penyewaan tanah hanya khusus berlaku apabila harga 
sewaan dalam bentuk hasil tanaman lokasi tanah yang sudah disepakati 
antara penyewa dan pemilik tanah, sementara mereka bolehkan kalau 
harga sewaan itu menggunakan emas dan perak.(392)

Kelompok kedua dari kalangan sahabat dan tabiin-di antaranya 
Ibnu Abbas, Rāfi‘ -menurut sebuah riwayat- dan bukhari-mengatakan 
bahwa maksud dan tujuan Nabi dari larangan itu ialah untuk memotivasi 

(391) HR al-Bukhari, Kitab: al-Muzāra‘ah, bab: memetik pohon dan kurma, no: 2327.
(392) HR al-Bukhari, kitab: : al-Muzāra‘ah, no: 2347.



Ijtihad Maqāsidi: Pendekatan Esensial Hukum Islam        209.

para sahabat untuk saling membantu di antara mereka karena mereka 
pada saat itu sedang mengalami situasi ekonomi yang sulit di Madinah. 
Karena itu larangan itu bukanlah untuk mengharamkan sistem Muzāra‘ah 
tapi sekedar tidak menggalakkannya dan menganjurkan mereka untuk 
menyumbangkan tanahnya kepada orang yang mampu mengelola tanah 
dengan bercocok tanam. Penafsiran ini juga didukung oleh riwayat al-
Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, Nabi sesungguhnya tidak 
melarangnya tetapi Nabi berkata seseorang menyumbangkan tanahnya 
kepada saudaranya untuk ditanami lebih baik daripada ia mengambil 
harga sewaan darinya.(393)

2. Peranan Maqāṣid al-Syarīah dalam Mengompromikan Dalil-dalil 
yang Bertentangan dan Mentarjihkannnya
Seorang mujtahid dalam kasus tertentu apabila ingin menggunakan 

suatu dalil tertentu ia harus lebih dulu memastikan kredibilitas dalil itu 
dalam arti tidak ada dalil lain yang bertolak belakang dengannya. Dengan 
demikian ia terpaksa harus mencari dalil lain yang boleh membantah dalil 
yang ia sudah temukan dan tentukan. Dalam hubungan ini pengetahuan 
Maqāṣid al-Syarīah memiliki peranan dalam perkara ini dan berikut 
langkah-langkahnya.

1. Dalil yang ia akan gunakan dalam kasus itu apabila sejalan 
dengan Maqāṣid al-Syarīah maka adanya dalil yang bertentangan 
dengannya kemungkinan kecil. Karena itu dorongan untuk 
mencari dalil penentang itu juga menjadi kecil. Tapi kalau dalil 
yang ia miliki kurang sejalan dengan Maqāṣid al-Syarīah atau 
terbukti tidak sejalan dengan Maqāṣid maka kemungkinan 
adanya dalil penentang adalah besar dan kuat dan dengan itu 
ia terdorong kuat untuk mencari dalil penentang itu.

(393) HR al-Bukhari, kitab: : al-Muzāra‘ah, no: 2342. Untuk mengetahui lebih terperinci 
mengenai contoh-contoh praktis peranan Maqāsid dalam membimbing seseorang 
dalam memahami teks-teks hukum lihat al-Raisuni, Naẓariyyat al-Maqāsid, h.294, 
Nu’man Jugaim, Ṭuruq al-Kasyf ‘an Maqāsid al-Syāri‘, h.46-49.
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2. Apabila ia telah kerahkan tenaga untuk mencari dalil penentang 
lalu tidak mendapatkannya, apabila dalil yang ia miliki sejalan 
dengan Maqāṣid al-Syarīah akan menjadikan perasaannya sangat 
tenang dan percaya diri atas ketiadaan dalil penentang, dan 
begitupun sebaliknya.

3. Apabila ia justeru menemukan dalil penentang maka yang mesti 
ia lakukan ialah menguatkan atau mentarjihkan dalil yang sejalan 
dengan Maqāṣid al-Syarīah dan bisa mewujudkannya(394).

Contoh yang bisa dikemukakan di sini ialah peristiwa Umar bin 
Khattab dan Abu Musa al-Asy‘ari dalam masalah hukum isti’żān (mohon 
izin kepada tuan rumah sebelum masuk ke rumahnya). Dalam masalah 
ini Allah berfirman dalam QS al-Nur ayat 27 dan 28:
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ُ
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ُ
يْرَ بُيُوْتِك

َ
وْا بُيُوْتًا غ

ُ
ا تَدْخُل

َ
مَنُوْا ل

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
ا يٰٓ

ا 
َ

ل
َ
ف حَدًا 

َ
ا فِيْهَآ  دُوْا  جِ

َ
ت مْ 

َّ
ل  

ْ
اِن

َ
ف  ٢٧  

َ
رُوْن

َّ
ك

َ
تَذ مْ 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل مْ 

ُ
ك

َّ
ل خَيْرٌ  مْ 

ُ
ذٰلِك هْلِهَاۗ 

َ
ا

 ُ ّٰ
مْۗ وَاللَّه

ُ
ك

َ
ى ل

ٰ
زْك

َ
ارْجِعُوْا هُوَ ا

َ
مُ ارْجِعُوْا ف

ُ
ك

َ
 ل

َ
 قِيْل

ْ
مْ وَاِن

ُ
ك

َ
 ل

َ
ى يُؤْذَن وْهَا حَتّٰ

ُ
تَدْخُل

 عَلِيْمٌ ٢٨
َ

وْن
ُ
بِمَا تَعْمَل

Terjemahnya, Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin 
dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu 
lebih baik bagimu, agar kamu (senantiasa) ingat. Jika kamu tidak 
menemui seorangpun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk 
sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: 
“Kembali (saja)lah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih 
bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban minta izin tidak dibatasi 
dengan jumlah tertentu begitu juga dimaksudkan agar tuan rumah tahu 

(394) Ibn ‘Āsyur, Maqāsid al-Syarīah al-Islāmiyyah, h.186 , Nu‘man Jugaim, Ṭuruq al-Kasyf 
‘an Maqāsid al-Syāri‘, h.43.
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tentang kedatangan tamu dan minta izin untuk masuk dan ini tentu tidak 
memastikan adanya jumlah tertentu. Inilah yang dipahami oleh Umar bin 
Khattab. Tetapi Abu Musa al-Asy ‘ari ketika bertamu ke rumah Umar bin 
Khattab lalu minta izin sampai tiga kali tetapi Umar belum juga merespon 
akhirnya ia pergi. Setelah itu Umar menugaskan seseorang untuk 
memanggil Abu Musa. Ketika Abu Musa datang ia pun disalahkan oleh 
Umar atas perbuatannya. Namun Abu Musa menyampaikan kepada Umar 
tentang apa yang ia pernah dengar dari Nabi mengenai perbuatannya itu. 
Poin hadis yang disampaikan oleh Abu Musa tidak mampu menenangkan 
hati Umar karena alasan bahwa hadis itu mengandung pertentangan 
dengan tujuan atau maksud di balik kewajiban isti’żān yang ia fahami. 
Oleh karena itu, ia menyangsikan validitas hadis itu dari Rasulullah 
dengan keraguan yang cukup kuat maka ia meminta Abu Musa dengan 
bersikeras untuk mendatangkan bukti atas pengakuannya itu.(395)

Contoh kasus lain ialah Umar bin Khattab tidak ragu-ragu-ber-
beda dengan kasus sebelumnya-mengambil dan menerima hadis Ab-
dul Rahman bin ‘Auf mengenai bolehnya menerima Jizyah (pajak) dari 
kaum Majuzi. Hal ini disebabkan oleh keraguannya mengenai adanya 
dalil penentang terhadap hadis Abdul Rahman sangat lemah.(396) Sebab 
Islam menerima pajak dari agama-agama lain apabila mereka rela ma-
suk dalam perlindungan pemerintahan Islam, memang sudah menja-
di tradisi. Hal semacam ini sejalan dengan Maqāṣid al-Syarīah tentang 
tidak bolehnya memaksa orang lain untuk memeluk Islam dan cukup 
mereka bersikap menerima dan tidak menentang Islam.

4. Peranan Maqāṣid al-Syarīah dalam Istinbath Hukum-hukum Syara‘ 
melalui Metode Qiyas
Sebelumnya kita sudah mengemukakan bahwa yang dimaksud 

dengan ta‘lil al-Ahkam ialah berusaha memahami maksud hukum-hukum 
syara‘ yang saya sebut sebelum ini dengan istilah Taqṣīd al Nuṣūs wa al 

(395) Ibn ‘Āsyur, Maqāsid al-Syarīah al-Islāmiyyah, h.185.
(396) Ibid.
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Ahkām. Karena sudah disebutkan sebelumnya bahwa yang dimaksud 
dengan tujuan khusus hukum ialah illat hukum itu sendiri karena itu 
tidak susah memahami peranan Maqāṣid dalam istinbat hukum.

Karena illat hukum sebenarnya ialah kemaslahatan yang bisa 
diperoleh atau kemafsadatan yang bisa ditolak dari pelaksanaan hukum 
tertentu dan ini tentu merupakan inti dalam Maqāṣid. Namun demikian 
hikmah ini tidak bisa terukur dan tidak jelas karena itulah maka hukum 
itu diikat atau ditentukan oleh yang bisa mewujudkan hikmah yang 
dimaksud. Dengan demikian mengetahui maqasid al-syariah akan 
membantu validitas penentuan sebuah ilat yang akan dijadikan sebagai 
illat qiyas.

Metode penetapan illat yang paling menonjol memerlukan 
pengetahuan maqasid al-syariah ialah metode munāsabah, Tanqīh al-
Manāth, Takhrīj al-Manāth dan Ilgā al -Fāriq.(397)

Mengenai metode munasabah misalnya tidak rumit memahami 
pentingnya maqasid dan keperluan seorang faqih atau mujtahid ter-
hadapnya. Kekuatan kaitan antara munasabah dengan pengetahuan 
maqasid sampai pada tahap apa yang dikemukakan oleh Al-Zarkasy. Ia 
mengatakan “Munasabah didefinisikan sebagai al-ikhālah, maslahah, Is-
tidlal dan memelihara Maqāṣid al-syariah.(398) Terma-terma ini secara se-
mantik menunjukkan keperluan seorang faqih atau mujtahid yang ingin 
menetapkan melalui metode munasabah kepada pengetahuan menge-
nai keperluan-keperluan Maqāṣid.

Apabila kita sampai pada definisi munasabah maka kita menemu-
kan bahwa definisi paling penting yang mengungkap Aroma Maqāṣid 
dalam definisi munasabah ialah definisi yang mengatakan bahwa mu-
nasabah itu suatu esensi yang jelas dan terukur yang secara logis ia akan 
mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan apabila hukum 

(397) Ibn ‘Asyur, Maqāsid al-Syarīah al-Islāmiyyah, h.187, Nu’man Jugaim, Ṭuruq al-Kasyf 
‘an Maqāsid al-Syāri‘, h.50-51.

(398) Al-Zarkasyi, Al-Bahr al-Muhīth fi Ushūl al-Fiqh, vol.7 h.262.
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syara diikat dengan esensi itu.(399) Definisi yang hampir sama dengan 
definisi ini ialah definisi yang diajukan oleh Ibnu ‘Asyur. Baginya mu-
nasabah itu ialah suatu esensi yang terdapat dalam perbuatan manusia 
yang menghendaki wajibnya, bolehnya atau haramnya perbuatan itu se-
cara syara‘. Dan esensi itu adalah sesuatu yang jelas dan terukur dan akal 
membenarkan apabila hukum syara‘ dibangun di atasnya maka sejalan 
dengan Maqāṣid syariah. Dan maksud syara‘ itu tidak lain melainkan 
menghadirkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan.(400)

Dari definisi di atas bisa dipahami dengan jelas bahwa Maqāṣid 
syariah menjadi salah satu unsur menonjol dalam definisi itu. Yang 
menjadi standar dalam munasabah sebagai metode penetapan illat bukan 
hanya ia mesti berbentuk esensi yang terukur dan jelas tapi harus juga 
berpotensi dan menjamin terwujudnya kemaslahatan dan terhindarnya 
kemudaratan.(401)

Mengenai metode “Tanqih al-Manāṭ”, ia didefinisikan sebagai 
membuang atau menolak sebagian esensi dan menetapkan esensi yang 
lain sebagai illat hukum. Sudah tentu menetapkan atau menentukan illat 
yang dimaksud dalam suatu hukum syara‘ dalam sebuah nash adalah 
mengandalkan pengetahuan optimal mengenai Maqāṣid al-Syarīah agar 
bisa menetapkan illat yang dimaksud.

Sedangkan metode “Takhrij al-manāṭ” adalah usaha mujtahid dalam 
menetapkan illat yang sesuai. Seorang mujtahid tidak akan leluasa 
menetapkan illat hukum yang tadinya sesuatu yang kabur menjadi jelas 
kecuali dengan mengetahui adanya hubungan antara illat itu dengan 
Maqāṣid al-Syarīah. 

(399) Ibid.
(400) Definisi ini dinisbahkan oleh Ismail al-Hasani dan al-Misawi kepada Ibnu ‘‘Asyur 

namun setelah merujuk ke buku yang dimaksud tidak ditemukan. Boleh jadi terdapat 
di cetakan yang lain. Lihat Ismail al-Hasani, Naẓariyyat al-Maqāsid ‘Inda Ibni ‘Āsyūr, 
h.378, al-Misawi, Maqāsid al-Syarīah al-Islāmiyyah, h.187.

(401) Lihat Ismail al-Hasani, Naẓariyyat al-Maqāsid ‘Inda Ibni ‘Āsyūr, h.378.
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Sementara metode “Ilgā al-Fāriq” yang merupakan salah satu cara 
Tanqih al-Manāṭ, seorang faqih juga sangat memerlukan Maqāṣid al-
Syarīah. Contohnya, seperti yang sudah dipahami bahwa tujuan atau 
maksud dari hukum qishas itu ialah memelihara jiwa manusia maka 
perbedaan antara pembunuhan dengan menggunakan alat berat dengan 
pembunuhan dengan menggunakan benda tajam adalah perbedaan yang 
tidak dipartimbangkan. Maka untuk mewujudkan pemeliharaan jiwa 
maka yang jadi standar illat adalah pembunuhan secara umum baik 
dengan benda tajam atau dengan alat berat.(402)

Ibnu ‘‘Asyur berkata bahwa bentuk keperluan mujtahid terhadap 
Maqāṣid di sini ialah karena qiyas mengandalkan penetapan illat 
sedangkan penetapan illat kadang-kadang memerlukan pengetahuan 
Maqāṣid al-Syarīah.(403)

5. Peranan Maqāṣid Al-Syarīah dalam Menetapkan Hukum-Hukum 
Baru Yang Tidak ditemukan Nash dan Qiyas-nya

Seorang mujtahid apabila memiliki pengetahuan Maqāṣid yang 
memadai maka ia akan mampu melakukan istidlal (kemampuan 
menyesuaikan masalah hukum dengan dalilnya) terhadap hukum-
hukum baru yang tidak dijangkau oleh nash dan qiyas. Setiap masalah 
kehidupan atau tindakan dan perbuatan manusia yang tidak dijelaskan 
hukumnya oleh nash dan qiyas, apabila ia memiliki kemaslahatan 
atau bisa menghindarkan kemudaratan(404) maka seorang mujtahid 
harus menerimanya atau mempartimbangkannya. Tapi mewujudkan 
kemaslahatan dan menolak kemudaratan baru boleh diakui legal apabila 
ia sejalan dengan Maqāṣid al-Syarīah. Karena semua bentuk kemaslahatan 
yang tidak sejalan dengan Maqāṣid al-Syarīah maka ia akan ditolak.

(402) Ibid.
(403) Ibn ‘‘Asyur, Maqāsid al-Syarīah al-Islāmiyyah, h.187.
(404) Al-Raisuni, Naẓariyyat al-Maqāsid h.304.
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Kewajiban penyesuaian maslahah dan mafsadah dengan Maqāṣid 
al-Syarīah merupakan perkara wajib yang telah ditegaskan oleh sebagian 
besar ulama uṣūliyyūn dalam teori mereka dan para fuqaha dalam sistem 
pendalilan mereka (istidlāl). Imam al-Ghazali-sebagaimana sudah 
disebutkan sebelumnya dalam masalah maslahah-telah menyebutkan 
bahwa maslahah apabila diasumsikan sebagai usaha memelihara maksud-
maksud syara‘ maka tidak ada alasan untuk berbeda pandangan untuk 
diterima bahkan wajib memastikan bahwa ia adalah hujjah(405).

Mengenai gaya penggunaan dalil para fuqaha sesungguhnya sudah 
dikemukakan sebelumnya pada pembahasan sejarah ijtihad berdasarkan 
Maqāṣid. Di samping contoh-contoh itu, adalah Imam Ahmad bin Hanbal 
meskipun beliau cukup populer dalam hal konsistensi nash-nash syara‘, ia 
berpendapat bahwa siapa yang mencaci sahabat Nabi, maka berdasarkan 
pertimbangan kemaslahatan yang sejalan dengan Maqāṣid al-Syarīah ia 
perlu diberi hukuman dan pemerintah tidak boleh memberi maaf, tapi 
ia mesti menghukumnya dan setelah itu ia baru menyuruhnya bertaubat. 
Kalau ia bertaubat maka dihentikan hukumannya dan kalau belum tetap 
hukuman diulangi atau diteruskan.(406) 

Imam Malik juga berpendapat bahwa seorang terdakwa tidak 
diwajibkan bersumpah untuk membuktikan kesahihan penolakannya 
terhadap dakwaan apabila sifat dakwaan pendakwa dalam hal harta 
benda tidak terbukti antara keduanya ada perkongsian atau keduanya 
tidak saling mengenal. Dengan pendapatnya itu Imam Malik menyalahi 
pendapat jumhur yang berpendapat wajibnya seorang terdakwa dimintai 
sumpah begitu dakwaan telah dijatuhkan ke atasnya berdasarkan hadis 
Nabi: “أنكر من  على  واليمين  المدعى  على   yang berarti “ Pembuktian ”البينة 
wajib dinyatakan oleh pendakwa dan sumpah wajib ke atas terdakwa”. 

(405) Al-Gazali, al-Mustaṣfā, h.179, Lihat juga al-Būṭi, Ḍawābit al-Maṣlahah fi al-Syarī‘ah 
al-Islamiyyah, h.110.

(406) Ibn al-Qayyim, I‘lām al-Muwaqqi‘īn, vol.4 h.378.
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Tapi Imam Malik berpendapat sumpah itu tidak wajib kecuali terbukti 
pendakwa dan terdakwa saling bergaul. Dasar dalil Imam Malik di sini 
ialah(407) partimbangan kemaslahatan yaitu agar supaya orang tidak saling 
menyakiti dan menjatuhkan nama baik orang lain melalui dakwaan-
dakwaan.(408)

Dalam bidang isu-isu kontemporer seorang mujtahid sangat 
memerlukan untuk merevitalisasi dan mengoptimalisasi peranan Maqāṣid 
agar ia bisa menjamin kelestarian hukum-hukum syara‘ bagi masa-masa 
dan generasi yang datang pasca zaman Nabi yang akan berlangsung 
sampai hari kiamat. Situasi inilah yang kemudian menginspirasi Imam 
Malik untuk menetapkan maslahah mursalah sebagai hujjah dan para 
imam menegaskan perlunya mempertimbangkan al-kuliyyāt al-syar‘iyyah 
baik yang bersifat dharuri, hājiy dan tahsīny dan inilah yang mereka 
maksudkan dengan terma “ al-Munasib”.(409)

6. Peranan Maqāṣid Al-Syarīah dalam Mengurangi Bidang Hukum-
Hukum Ta ‘Abbudi
Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya pada pembahasan Ta‘lil 

bahwa pada dasarnya hukum-hukum syara‘ itu bisa dipahami makna dan 
alasannya. Dalam arti lain prinsip ta‘lil berlaku pada hukum-hukum syara‘ 
baik dalam bidang ibadah maupun bidang muamalah. Namun bidang 
ibadah lebih banyak tidak bisa dita‘lil artinya akal tidak bisa menembus 
esensinya sementara bidang muamalah lebih banyak bisa dita‘lil. Sudah 
dinyatakan juga sebelumnya bahwa esensi ta‘abbud dalam syariah hanya 
berlaku pada perkara-perkara yang memang tabiat dan karakternya tidak 
bisa dijangkau maknanya oleh akal baik dalam bidang ibadah maupun 
muamalah.

(407) Pendapat ini juga dipegangi atau dianut oleh tujuh fuqaha Madinah yang terkenal.
(408) Ibnu Rusyd, Bidāyat al-Mujtahid, vol.2 h.354..
(409) Ibn ‘Asyur, Maqāsid al-Syarīah al-Islāmiyyah, h.184, Yusuf al-Badawi, Maqāsid al-

Syarīah h.119.
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Seorang mujtahid yang memiliki pengetahuan yang sempurna dan 
mendalam mengenai Maqāṣid al-Syarīah akan mampu mengeksplorasi 
illat-illat hukum yang justeru oleh banyak orang dipahami sebagai zona 
yang tidak bisa dita‘lil ( dirasionalkan ) atau ta‘abbudi. Ia juga akan mampu 
menghilangkan sifat ta‘abbudi sebagian riwayat-riwayat dari Nabi yang 
diklaim atau dikesankan oleh banyak orang(410).

Berdasarkan fakta di atas, maka semakin besar dan mendalam 
pengetahuan seseorang tentang Maqāṣid al-Syarīah maka semakin kecil 
juga perkara-perkara hukum yang bersifat ta‘abbudi dalam pandangannya. 
Dengan demikian maka ia akan tetap meyakini bahwa semua hukum-
hukum syara‘ penuh dan sarat dengan hikmah, maslahah dan manfaat. 
Yang mesti dia lakukan cukup memahaminya dengan metode-metode 
yang sudah dikemukakan dalam karya-karya ulama di bidang ini(411).

Inilah lima (5) bidang yang disebutkan oleh Imam Ibnu ‘Asyur di 
mana seorang mujtahid sangat membutuhkan bantukan aplikasi Maqāṣid 
al-Syarīah. Namun sebenarnya ada 2 lagi bidang seorang mujtahid juga 
sangat memerlukan Maqāṣid, Imam Ibnu ‘Asyur menyebutnya di sela-sela 
pernyataannya. Ibnu ‘Asyur mengatakan sebagai berikut;

“Setelah itu, seorang faqih memerlukan pengetahuan Maqāṣid 
al-Syarīah dalam menerima riwayat-riwayat Nabi, dalam menerima 
perkataan-perkataan sahabat dan para fuqaha dan dalam mengolah 
cara-cara istidlal.”(412)

7. Peranan Maqāṣid al-Syarīah dalam Merespons Hadis Ahad, 
Pendapat Sahabat, Fuqaha dan Cara-cara Istidlalnya
Sudah menjadi pengetahuan umum dalam kajian hadis bahwa hadis 

Nabi memiliki masalah ganda yakni masalah memahami maknanya 
dan masalah kepastian sumbernya. Para ulama telah meletakkan dan 
merumuskan berbagai metodologi. Di sinilah kita menemukan bahwa 

(410) Ibn ‘Asyur, Maqāsid al-Syarīh al-Islāmiyyah, h.187.
(411) Lihat Ismail al-Hasani, Naẓariyyat al-Maqāsid ‘Inda Ibni ‘Āsyūr, h.382.
(412) Ibn ‘Asyur, Maqāsid al-Syarīah al-Islāmiyyah, h.188.
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Maqāṣid syariah memiliki peranan dalam menapis hadis-hadis ahad, 
mentarjih dan mengkompromikannya dengan nash-nash yang lain. 

Ada beberapa hadis yang ditolak karena alasan menyalahi dasar-dasar 
umum syariat Islam atau menyalahi Maqāṣid al-Syarīah atau sebagian 
Maqāṣidnya. Karena hadis-hadis ahad adalah ẓanni sementara prinsip-
prinsip dan Maqāṣid itu adalah qaṭ‘i, maka apabila terjadi pertentangan 
antara keduanya maka yang qaṭ‘i akan diutamakan dibanding yang ẓanni.

Imam al-Syatibi telah memberikan ruang khusus untuk membicarakan 
isu kesesuaian antara hadis-hadis ahad dengan Maqāṣid al-Syarīah atau 
pertentangan keduanya dan menerima atau menolak hadis mengikut 
kesesuaian dan pertentangan itu pada masalah kedua bagian pertama 
pada kitab dalil-dalil syara‘ dalam al-Muwafaqat yang cukup menarik 
untuk dikemukakan di sini. Imam al-Syatibi mengklasifikasi hadis-hadis 
ahad dari aspek hubungannya dengan prinsip-prinsip syariah dan perkara-
perkara qaṭ‘i dalam syariat Islam menjadi tiga klasifikasi.(413)

Pertama, hadis ahad yang memiliki hubungan dengan dalil/prinsip 
yang qaṭ‘i dalam arti hadis ahad itu merupakan penjelasan terhadap 
prinsip-prinsip itu seperti hadis-hadis tentang taharah, salat, puasa, haji, 
jual beli, riba dan lain-lain. Status mengamalkan hadis-hadis seperti ini 
jelas karena kesesuaiannya dengan prinsip yang qaṭ‘i maka ia disamakan 
hukumnya dengan prinsip yang qaṭ‘i.

Kedua, hadis ahad yang bertentangan atau menyalahi prinsip atau 
dalil yang qaṭ‘i dan pada saat yang sama tidak ada dalil qaṭ‘i yang sejalan 
dengannya. Kalau ada dalil ẓanni yang mendukungnya maka tidak bisa 
dipertimbangkan karena ẓanni meskipun ia berupa dalil ia tidak boleh 
menyalahi dalil qaṭ‘i. Al-Syatibi menegaskan hadis ahad semacam ini 
ditolak secara mutlak. Pandangan Imam al-Syatibi didasarkan pada:

• hadis yang menyalahi prinsip-prinsip syara‘ menjadikannya 
keluar dari syara‘ dan setiap yang keluar dari syara‘ tidak bisa 
diterima dan karenanya ia tertolak.

(413) Al-Syatibi, al-Muwāfaqāt, vol.3 h.15-26.
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• hadis ahad yang tidak didukung validitasnya oleh dalil tidak bisa 
dipertimbangkan.

Menolak hadis-hadis ahad semacam ini secara umum cukup 
berisiko. Imam al-Syatibi sendiri merasakan risiko ini dan karenanya ia 
cepat mengklarifikasinya dengan mengatakan bahwa jenis hadis ahad 
ini ada dua macam. Pertama, Pertentangan hadis terhadap dalil qaṭ‘i 
adalah pertentangan yang pasti atau qaṭ‘i dan ini harus ditolak. Kedua, 
Pertentangan hadis terhadap dalil qaṭ‘i adalah pertentangan yang ẓanni. 
Dan sifat ẓanni yang melekat pada pertentangan itu bisa diukur dari dua 
aspek; aspek pertama, prinsip atau maqsid yang dilanggar setelah diteliti 
adalah tidak qath’i. 

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa yang terjadi sesungguhnya 
adalah pertentangan antara dua perkara ẓanni yang perlu diberlakukan 
kaedah-kaedah tarjih. Aspek kedua dalil dzanni atau hadis ahad 
pertentangannya terhadap dalil-dalil qaṭ‘i atau Maqāṣid yang qaṭ‘i tidak 
qath’i sehingga bisa dikompromikan antara keduanya dengan salah satu 
cara dari berbagai cara takwil. Misalnya dengan cara menafsirkan yang 
ẓanni dengan tafsiran yang tidak menyalahi dalil yang qaṭ‘i. Usaha tafsiran 
yang dimaksud menjadi peluang bagi ijtihad ulama.(414)

Contoh-contoh yang bisa dikemukakan di sini sebagai berikut yaitu 
Rasulullah bersabda: 

”المتبايعان بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا إلا بيع الخيار” 

Artinya: penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak 
khiyar sebelum keduanya berpisah kecuali jual beli itu memang 
disyaratkan adanya khiyar(415). Hadis ini ditolak oleh Imam Malik. 
Ia berkata, hal ini tidak ada ukuran yang pasti dalam tradisi kami 
dan ia juga tidak diamalkan(416). Bentuk pertentangan hadis ini 

(414) Ibid, vol.3 h.18.
(415) HR Malik, al-Muwaṭṭa’, kitab: jual beli, bab: jual beli khiyar no: 1374
(416) Ibid.
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dengan Maqāṣid al-Syarīah ialah karena al-Syari‘ menginginkan 
ketidakpastian (garar) dan risiko (khatar) dalam muamalat 
ditiadakan. Karena itulah jual beli garar diharamkan. Maka 
apabila khiyar dalam hadis ini tidak dibatasi maka potensi 
gararnya sangat jelas dan karenanya tidak diterima atau tidak 
sah.(417)

 Ibnu Abi Awfā meriwayatkan bahwa kami mengalami pada malam-
malam Khaibar, maka pada esok harinya kami menangkap keledai jinak 
lalu kami menyembelinya dan memasaknya. Pada saat sudah masak 
seseorang ditugaskan oleh Nabi untuk menyuruh kami menumpahkan 
isi kuali dan mengatakan kalian jangan makan daging keledai.(418) Riwayat 
ini menunjukkan larangan memakan daging-daging keledai jinak sebelum 
pembagian khumus harta rampasan, inilah yang menjadi pendapat 
sebagian ulama. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa 
Rasulullah mengharamkan memakan daging keledai secara mutlak. Tapi 
Imam Malik dalam hal ini berbeda pandangan dan ia tidak mengamalkan 
zahir hadis di atas. Ia berpendapat bahwa boleh memakan daging unta, 
sapi dan kambing sebelum ada pembagian khumus apabila hal itu 
diperlukan oleh para mujahidin.(419) Berikut pernyataan Imam Malik;

“Saya berpandangan bahwa tidak apa-apa orang-orang Islam 
memakan apa saja yang mereka dapatkan ketika mereka 
memasuki kawasan musuh sebelum pembagian harta rampasan 
dalam perang”, masih kata Imam Malik “ Saya berpandangan 
bahwa unta, sapi dan kambing sama seperti makanan yang 
bisa dimakan oleh orang-orang Islam apabila mereka berada 
dalam kawasan musuh. Apabila mereka tidak dibolehkan 
untuk memakan sebelum pembagian ganimah maka itu akan 
membahayakan para tentara karena itu bagi saya boleh mereka 

(417) Lihat Nu‘man Jugaim, Ṭuruq al-Kasyf ‘an Maqāsid al-Syāri‘, h.55.
(418) HR al-Bukhari, kitab: kewajiban khumus, bab: makanan yang diperoleh dalam perang, 

no: 2986.
(419) HR Malik, kitab: al-Jihād, bab: yang boleh dimakan oleh umat Islam sebelum 

pembagian khumus.
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memakannya dengan cara yang makruf. Namun demikian 
mereka tidak boleh membawa pulang apa-apa dari hal itu kepada 
keluarganya.(420) 

Berdasarkan pernyataan di atas maka isu ini perlu diperhatikan secara 
hati-hati, tidak boleh menolak secara serampangan hadis ahad hanya 
karena kelihatan ada pertentangan antara Maqāṣid al-Syarīah dengannya, 
tetapi penolakan itu semestinya merujuk dan terikat dengan ketentuan-
ketentuan yang telah disebut oleh al-Syatibi sebelum ini. Poinnya adalah 
tidak semua Maqāṣid al-Syarīah bersifat qaṭ‘i dan tidak semua bentuk 
pertentangan yang ẓanni terhadap yang qath’i bersifat qath’i.

Ketiga, hadis ahad yang tidak didukung oleh satu dalil qaṭ‘i tetapi 
tidak juga menyalahi dalil qaṭ‘i. Hadis ahad semacam ini merupakan 
bidang analisis dan ijtihad ulama. Dan ini termasuk dalam kategori al-
Munasib al-Mursal. Sebagian ulama menolaknya dengan hujjah bahwa 
ia merupakan hukum yang tidak ada dasar pijakannya. Karena apabila ia 
tidak memiliki dukungan oleh dalil qaṭ’i maka ia dianggap telah menyalahi 
prinsip-prinsip syara‘ karena tidak sesuai dianggap sebagai pertentangan. 
Dan setiap yang menyalahi prinsip qaṭ‘i adalah ditolak. Tapi sebagian 
yang lain menerimanya dengan alasan bahwa meskipun tidak sesuai 
tapi ia juga tidak ada pertentangan. Sehingga kalau sekiranya ketidak 
sesuainnya menjadikan ia tertolak maka ketidakadanya pertentangannya 
menjadikannya ia diterima. Dalam situasi ini keduanya bertentangan dan 
solusinya adalah kembali kepada prinsip “Kewajiban beramal dengan yang 
ẓann” dalam Islam. Kasus ini termasuk salah satu kasus terapannya, oleh 
karena itu wajib mengamalkan prinsip ini(421). Pandangan ini adalah yang 
lebih aman dan lebih rajih karena lebih dekat dan lebih sesuai dengan 
Maqāṣid al-Syarīah.

(420) Ibid.
(421) Al-Syatibi, al-Muwāfaqāt, vol.3 h.26, Nu’man Jugaim, Ṭuruq al-Kasyf ‘an Maqāsid al-

Syāri‘, h.56.
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Ini terkait dengan penerimaan dan penolakan hadis-hadis ahad. 
Mengenai pendapat-pendapat sahabat dan fuqaha salaf maka yang 
sejalan dengan Maqāṣid al-Syarīah akan diterima dan yang bertentangan 
dengan Maqāṣid akan ditolak. Karena pertentangannya dengan Maqāṣid 
al-Syarīah menunjukkan kelemahannya atau kesalahannya dan pada 
akhirnya akan dibuang dan dicari dalil yang lebih kuat.

Salah satu contoh yang bisa dikemukakan adalah menolak pandangan 
Zaid bin Tsabit yang mengatakan bahwa larangan Nabi menjual hasil 
tanaman sebelum nampak buahnya secara sempurna bukanlah ajaran 
hukum yang bersifat umum tapi bersifat bimbingan atau konsultasi 
(masyūrah). Pandangan ini ditolak karena menyalahi atau bertentangan 
dengan maksud dan tujuan al-Syāri’ dari pengharaman jual beli semacam 
ini yakni menolak ketidakpastian dan risiko yang bisa diakibatkan 
olehnya dan untuk memutus pemicu konflik antara umat Islam. Di 
samping itu, banyak nash-nash lain yang menunjukkan keharaman jual 
beli ini.(422) Dalam shahih al-Bukhari diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, 
ia mengatakan, dahulu orang-orang saling berjual beli buah sebelum 
nampak kelayakannya. Kemudian apabila orang-orang telah memotong 
kurma, dan telah hadir tuntutan hutang mereka, maka pembeli berkata; 
buahnya telah membusuk, dan telah mengering serta terkena penyakit 
dan bencana. Mereka berhujjah dengannya, kemudian tatkala telah 
banyak perselisihan mereka di sisi Nabi saw maka Rasulullah saw 
bersabda seperti suatu isyarat yang beliau tunjukkan, apabila tidak maka 
beliau mengatakan: “Janganlah kalian berjual beli buah hingga nampak 
kelayakannya!” karena banyak perselisihan dan perbedaan mereka.(423) 

Inilah bidang-bidang ijtihad di mana seorang mujtahid sangat 
memerlukan bantuan Maqāṣid al-Syarīah menurut perspektif Imam 

(422) Lihat Ibnu Rusyd, Bidāyat al-Mujtahid, vol.2 h.113.
(423) HR al-Bukhari, kitab: jual beli, bab: jual beli buah buahan yang belum nampak 

buahnya, no: 2193.
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Ibnu ‘Asyur. Di samping yang disebutkan oleh Imam Ibnu ‘Asyur di atas 
ada bidang ijtihad yang tidak kalah pentingnya perlu kiranya mengambil 
perhatian, berikut penjelasannya.

8. Peranan Maqāṣid Al-Syarīah dalam Mengaplikasikan Hukum Syara‘ 
terhadap Objek Hukum yang Sesuai

Seorang mujtahid apabila menghadapi masalah atau kasus hukum 
tertentu lalu ia berijtihad dan ingin menetapkan hukum syara‘ terhadap 
kasus itu maka tidak boleh ia menetapkan hukum sebelum ia memastikan 
kebenaran dan ketepatan pendapat hukum yang ia hendak terapkan dalam 
masalah yang dimaksud dan memastikan apakah pendapatnya itu akan 
mewujudkan tujuan-tujuan syara‘ atau tidak. Pada konteks ini ia harus 
memerhatikan konteks zaman dan tempat yang meliputi dan mengiringi 
kasus hukum berkenaan atau perbuatan hukum. Karena kadangkala kasus 
itu pada hakikatnya dibolehkan karena diperkirakan akan mewujudkan 
sebuah tujuan hukum namun situasi tertentu mengalihkannya dari 
berpotensi mendatangkan maslahah menjadi berpotensi mendatangkan 
kemudaratan begitu pun sebaliknya.

Karena itulah pada saat mujtahid ingin mengaplikasikan hukum 
syara‘ terhadap kasus-kasus tertentu, Maqāṣid sangat membantunya 
untuk mewujudkan kemaslahatan yang diharapkan dari penerapan 
hukum terhadap kasus-kasus hukum. Dengan demikian, mujtahid 
tidak boleh sama sekali menganggap tugas dan fungsinya sekedar 
menerapkan hukum syara‘ tapi ia wajib mempertimbangkan implikasi-
implikasi ijtihadnya dan hukum yang ia akan terapkan sejauhmana akan 
mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Kalau prosedur ini ia abaikan maka 
hanya ada dua kemungkinan; ia belum layak berijtihad atau ia telah 
melakukan kelalaian dalam ijtihadnya.

Salah satu contoh yang boleh dikemukakan di sini ialah keengganan 
Nabi untuk membunuh orang-orang munafik meskipun beliau sangat tahu 
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mereka layak dibunuh. Beliau berkata, “Biarkanlah mereka (janganlah 
bunuh mereka) supaya orang-orang tidak bercerita bahwa Muhammad 
membunuh sahabatnya”.(424)

Contoh kedua ialah keengganan Nabi membangun kembali Baitullah 
agar pembangunan kembali itu tidak menciptakan kekacauan di kalangan 
orang Arab karena mereka masih banyak yang baru memeluk Islam. Nabi 
berkata kepada Aisyah “Tidakkah kamu melihat wahai Aisyah orang 
Arab ketika membangun Ka‘bah tidak lagi seperti bangunan yang telah 
dibangun oleh Nabi Ibrahim”? Aisyah kemudian berkata “ Ya Rasulullah, 
apa yang menghalangi baginda mengembalikan bangunan Ka‘bah seperti 
bangunan Nabi Ibrahim? Nabi berkata, Andai mereka tidak baru saja 
masuk Islam maka saya akan melakukannya.(425)

Contoh ketiga adalah arahan Rasulullah kepada para sahabatnya 
ketika mereka ingin mencegah dan menghukum seorang Arab badwi yang 
kencing di masjid. Nabi mengarahkan sahabatnya dengan mengatakan “ 
Janganlah kalian menghentikan kencingnya”.(426) 

Pesan moral dari tiga kasus di atas ialah andaikan bukan prinsip “ 
keharusan mempertimbangkan dampak dan implikasi” maka tentulah 
Nabi sudah membunuh orang-orang munafik, dan pastilah Nabi 
membangun ulang ka‘bah mengikuti bangunan Nabi Ibrahim dan sudah 
pastilah Nabi menghentikan perbuatan Arab badwi yang biadab itu. 
Namun kalau sekiranya Nabi membunuh orang-orang munafik maka itu 
akan berakibat menjauhnya orang-orang dari Islam karena mereka akan 
takut terbunuh karena tuduhan kemunafikan, dan kalau sekiranya Nabi 
membangun ulang ka‘bah akan berimplikasi pada orang-orang Arab akan 
berasumsi bahwa Nabi telah meruntuhkan dan merusak tempat-tempat 

(424) HR al-Bukhari, kitab: tafsir al-Quran, no: 4624. HR Muslim, kitab: al-Birr, al-Shilah 
dan Adab, no: 2584.

(425) HR al-Bukhari, kitab: Haji, bab: keutamaan Mekah dan bangunannya, no: 1583.
(426) HR al-Bukhari, kitab: Adab, bab: kelembutan dalam semua urusan, no: 5679.
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suci dan merubah-rubah bentuknya, dan sekiranya Nabi menghentikan 
kencing si Arab badwi maka yang akan terjadi adalah dia akan mengotori 
badan dan pakaiannya bahkan boleh jadi akan mengotori sebagian tempat 
di masjid, dan boleh jadi juga akan membahayakan kesehatannya.(427)

Salah satu fatwa paling populer dalam mempertimbangkan implikasi 
dan pengaruh fatwa ialah apa yang difatwakan oleh Ibnu Abbas bahwa 
taubat pembunuh tidak diterima ketika beliau didatangi oleh seseorang 
dan bertanya kepadanya “Apakah orang yang telah membunuh seorang 
mukmin dengan sengaja akan dikabulkan taubatnya? Tidak, dan ia akan 
masuk neraka, kata Ibnu Abbas. Landasan Ibnu Abbas dalam fatwanya itu 
ialah karena dia merasa dengan kuat bahwa yang bertanya sedang dalam 
perjalanan menuju untuk membunuh orang. Padahal sesungguhnya Ibnu 
Abbas meyakini kalau ia bertaubat pasti diterima taubatnya, namun ia 
berpandangan kalau ia memfatwakan yang ia yakini benar sementara 
ia merasa bahwa orang yang bertanya akan membunuh maka ia sendiri 
terlibat dalam pembunuhan.(428)

Untuk penjelasan yang lebih jelas, dapatlah dikatakan bahwa 
sesungguhnya Allah mendorong manusia untuk bertaubat dan 
menggalakkannya dengan tujuan untuk mensucikan jiwa manusia dan 
mengembalikannya ke jalan yang benar serta menjauhkannya dari dosa 
dan maksiat. Sementara orang yang bertanya tadi ingin menjadikan 
taubatnya sebagai sarana untuk melakukan sesuatu yang bertentangan 
dengan tujuan Allah dari taubat itu. Oleh karena itu untuk mewujudkan 
cita-cita luhur dan tujuan mulia dari taubat itu untuk diri yang bertanya 
adalah dengan cara menutup pintu taubat untuk dirinya. Karena itulah 
Ibnu Abbas memberikannya fatwa yaitu taubatnya tidak diterima dengan 
harapan fatwa itu akan mencegahnya untuk melakukan pembunuhan 

(427) Lihat al-Raisuni, Naẓariyyat al-Maqāsid, h.310.
(428) HR Ibn Abi Syaibah, Muṣannaf Abi Syaibah, no: 27753, dan al-Qurtubi, al-Jāmi‘ li Ahkām 

al-Quran vo.5 h.333.
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yang ia rencanakan dan selanjutnya mengembalikannya ke jalan yang 
benar.(429)

Inilah peranan yang bisa dimainkan oleh Maqāṣid al-Syarīah dalam 
proses-proses ijtihad dan usaha-usaha istinbat fiqh. Tampak jelas dari 
penjelasan di atas betapa perlunya seorang mujtahid menghadirkan 
Maqāṣid al-Syarīah dan Menyadarinya dalam ijtihadnya demi terciptanya 
ijtihad yang mantap yang mampu mewujudkan tujuan-tujuan hukum 
Syara‘.

(429) Nu’man Jugaim, Ṭuruq al-Kasy ‘An Maqāsid al-Syāri‘, h.50.
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KESIMPULAN

Setelah menguraikan isi buku ini yang berfokus pada bagaimana 
semestinya ijtihad dilakukan dan dijalankan dengan 
mempertimbangkan Maqāṣid al-Syarī‘ah, maka dapatlah kiranya 

ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagaimana berikut:
1. Pengetahuan mengenai Maqāṣid al-Syarī‘ah sangat penting dalam 

memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam tidak hanya dalam 
kajian hukum Islam tapi juga dalam bidang Islam yang lain. Kesadaran 
terhadap Maqāṣid akan sangat membantu seseorang memahami 
keutamaan dan keistimewaan Islam dan akan memperbaiki cara ia 
beragama. 

2. Maqāṣid al-Syarī‘ah tidak hanya penting dipelajari oleh mereka yang 
mempelajari studi Islam tetapi setiap muslim mesti memahami 
Maqāṣid al-Syarī‘ah agar keberislamannya signifikan dan meaningfull.

3. Ajaran-ajaran Islam yang dilaksanakan tanpa melibatkan atau 
melaksanakan tujuan yang diinginkan oleh Allah maka ia akan sia-
sia belaka.

4. Maqāṣid al-Syarī‘ah bisa memberi sumbangan besar bagi penyelesaian 
banyak masalah yang muncul yang belum pernah terjadi di masa 
silam. Maqāṣid juga bisa membantu menjelaskan prinsip bahwa 
Islam senantiasa menyesuaikan diri (up to date) dan selalu bisa wujud 
meskipun dalam keadaan sesukar apapun.

Oleh sebab itu, buku ini layak dimiliki dan dibaca oleh mereka yang 
senantiasa mencari sisi-sisi keindahan dan kelebihan yang ada dalam 
ajaran Islam.
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