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PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin 

dapat dilihat tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 
Arab 

 

Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 ba b be ب
 ta t te ت
 sa ṡ es (dengan titik di atas) ث
 jim j je ج
 ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح
 kha kh kadan ha خ
 dal d de د
 zal ż zet (dengan titik di atas) ذ
 ra r er ر
 zai z zet ز
 sin s es س
 syin sy es dan ye ش
 sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
 dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض
 ta ṭ te (dengantitik di bawah) ط
 za ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
 gain g ge غ
 fa f ef ف
 qaf q qi ق
 kaf k ka ك
 lam l el ل
 mim m em م
 nun n en ن
 wau w we و
 ha h ha ه
 hamzah , apostrof ء
 ya y ye ي
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda (‘). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a a ا َ

 Kasrah i i ا َ

 ا َ
ḍammah u u 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabung antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  ْ  fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَ

 fatḥah dan wau au a dan u ىوَ  

Contoh: 

 : kaifa َكَي ف 
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 : haula َل  هَو 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 Contoh: 

 māta : مَاتَ 

 ramā : رَمَي

 qîla : قيِ لَ 

تُ   yamūtu : يَمُو 

4. Tā’ Marbūṭah 

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

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang 

transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau 

mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. 

Harakat dan  

Huruf 
Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

́| …  ى́  fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas …ا

 kasrah dan yā’ i i dan garis di atas ى

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas ىوُ
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Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh: 

  : raudal al-atfāl    ِطََفَال ضَةُ الْ   رَو 

 : al-madīnah al-fādilah    ِال فَاضِلَةُ ال مَد 

           : al-hikmah         مَة  الَ حِك 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

 : rabbanā  َرَبَّنا 

       : najjainā َنا ي   نجََّ

      : al-haqq  ااَل حَق 

         : nu’’ima َم  نعُِّ

        : ‘aduwwun  عَدُو 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh 

huruf kasrah (  ِّبى ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah 

menjadi ī. 

Contoh: 

        : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)  عَلِي 

      : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)  عَرَبِى 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan 

dengan huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, 

kata sandang ditransliterasi seperti biasa al-, baik ketika diikuti oleh 

huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak 

mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan 

dengan garis mendatar (-). 

Contoh:  

     : al-syamsu (bukan asy-syamsu)  ُس  الَشَم 

     : al-zalzalah (az-zalzalah) ُل زَلَة  الَزَّ

      : al-falsafah ُالَ فلَ سَفَة 

        : al-bilādu    ُالَ بلاَد 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, 

bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam 

tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

     : ta’murūna َن  تأَ مُرُو 

        : al-nau’ ُع  الَنَّو 

        : syai’un  ء  شَي 

       : umirtu ُت  أمُِر 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim di Gunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 

istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia, 

atau lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 

atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak  lagi ditulis menurut 

cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudāfilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah.   

Contoh: 

 billāh   ِباِلل dīnullāh  ِدِي نُ الله  

Adapun tā’marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz al-

Jalālah,ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

  hum fī rahmatillāh ِمَةِالله  هُم  فىِ  رَح 

10.  Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa 

Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk 



 
 

xv 
 

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, dan bulan) dan huruf 

pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang al-, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 

tersebut menggunakan huruf kapital Al-. Ketentuan yang sama juga 

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan 

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

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

1. swt.    = subhanallahuwata’ala.  

2. saw.    = sallallahu ‘alaihiwasallam.  

3. a.s.  = ‘alaihi al-salām 

4. H    = Hijriah.  

5. M    = Masehi.  

6. SM    = Sebelum Masehi.  

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

8. w.  = Wafat tahun 

9. Qs …/…: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4.  

10. HR  = Hadis Riwayat. 
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ABSTRAK 

 

Nama : Muh Rakasiwi A. Gazali 

NIM : 10300120005 
Judul Skripsi  : Metode Talfiq dan Takhayyur Dalam Pengaruh 

Moderasi Bermazhab di Lingkungan Masjid Kapasa 
Raya  Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar 

 

 
Judul penelitian ini merupakan “Metode Talfiq Dan Takhayyur 

Dalam Pengaruh Moderasi Bermazhab Di Lingkungan Masjid Kapasa 
Raya  Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar“ yang mana metode 
penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan melalui 
pendekatan deskriftif kualitatif, bertujuan untuk mengkaji praktek 
amaliah  dalam ibadah dengan melalui metode talfiq dan takhayyur 
dalam pengaruhnya dalam moderasi bermazhab di Kelurahan Kapasa 
Raya Kota Makassar. 

Penelitian ini termasuk dalam klasifikasi riset lapangan 
menggunakan pendekatan fenomonologis dan yuridis normatif, 
partisipan penelitian meliputi jamaah, para imam dan tokoh agama di 
lingkungan masjid data di peroleh melalui wawancara, observasi serta 
metode dokumentasi setelah itu data yang terkumpul diolah dan 
dianalisa dalam 3 tahapan yaitu melakukan reduksi data penyajian data 
dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kedua metode ini sangat 
berperan penting dalam dinamika pengaruh moderasi bermazhab di 
lingkungan masjid Kapasa Raya alasannya dapat di simpulkan ketika 
seseorang bertalfiq maka cenderung akan mendatangkan kebingungan 
yang berujung pada permasalahan dalam praktik ibadah  yang akhirnya 
akan merusak tatanan moderasi di suatu masjid, namun bila seseorang 
bertakhayyur atau memilih mazhab ataupun pendapat yang dapat di 
pedomani amaliyahnya maka akan mengatur serta menata kegiatan hal 
ihwal ibadah ubudiah para jamaah yang berdampak pada moderasi 
bermazhab di antara jamaah masjid. 

Implikasi penelitian ini adalah di harapkan kepada para tokoh 
masyarakat dan agama di lingkungan masjid Kapasa Raya sebagai kiblat 
pedoman amaliyah yang besar pengaruhnya di kalangan jamaah masjid 
untuk meningkatkan pemahaman moderasi kemazhaban dengan tidak 
mencampur-campur  amalan ibadah dan lebih memilih pendapat imam 
mazhab sebagai hal perlu di pedomani. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Qur’an serta sunnah. Dalam 

memahami serta mengaplikasikan ajaran-ajaran ini pada kehidupan 

sehari-hari, utamanya sebagaimana panduan dalam konteks fikih, 

terlihat didapatinya pengaruh mazhab-mazhab tertentu. Hal ini 

mengakibatkan fikih terbagi-bagi ke dalam berbagai mazhab, misalnya 

yang dikenal dengan sebutan mazhab al-arba’ah.1 

Penentuan dan memilah pendapat dari para imam ulama dan 

cendikiawan muslim maka dalam mendudukkan suatu dalil perlulah 

menggunakan pisau analisis dalam memilah pendapat para ulama maka 

lahirlah metode dalam pendekatanya diantaranya adalah metode talfiq 

dan takhayyur. 

Secara harfiah, talfiq berarti "menyatukan atupun mendekatkan 

dua ujung benda yang berbeda". Dalam istilah fikih, talfiq berarti 

"mengikuti atupun mengadopsi suatu hukum untuk suatu kasus dengan 

menggabungkan pandangan dari berbagai mazhab".  

Perbedaan ini diakibatkan oleh dua isu, yakni apakah seseorang 

diperbolehkan berpindah dari satu mazhab ke mazhab lain. Dalam hal 

ini, didapati tiga kelompok yang berbeda pandangan: 

1. Kelompok pertama berpendapat bahwasnaya sesudah seseorang 

memilih suatu mazhab, ia seharusnya tetap berpegang pada mazhab 

                                                             
1Amir Syarifuddin, Kebukuan Ijtihad (Cet. I; Jakarta: Ciputar Press, 2002), h. 101. 
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tersebut dan tidak diperbolehkan pindah ke mazhab lain, baik 

secara keseluruhan maupun sebagian (talfiq). 

2. Kelompok kedua berpendapat bahwasnaya seseorang yang sudah 

memilih suatu mazhab dalam Islam tidak dilarang untuk berpindah 

ke mazhab lain. 

3. Kelompok ketiga berpendapat bahwasnaya seseorang yang sudah 

memilih suatu mazhab boleh berpindah ke mazhab lain, meskipun 

motivasinya yakni untuk mencari kemudahan. 

Talfiq pada dasarnya diperbolehkan ketika tujuannya yakni untuk 

mencari kemaslahatan, tetapi tidak boleh ketika hanya untuk mencari 

kemudahan. Intinya, talfiq bergantung pada niat orang yang 

melangsungkannya. Dari niat tersebut bakal terlihat apakah seseorang 

memilih mazhab berdasarkan tujuan kemaslahatan ataupun hanya 

untuk mencari yang paling mudah. Talfiq boleh dilangsungkan dalam 

masalah muamalah demi kepentingan orang banyak, karena tujuannya 

yakni guna  mewujudkan kemaslahatan umum. 

Metode takhayyur melibatkan memilih satu sudut pandang pada 

berbagai interpretasi fikih yang tersedia, termasuk bukan hanya dari 

mazhab-mazhab yang terkenal namun juga dari pandangan-pandangan 

ulama fikih lainnya misalnya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah serta Ibnu 

Taymiyyah. Sementara itu, talfiq yakni mencampuradukkan berbagai 

sudut pandang pada beberapa mazhab dalam menghadapi 

permasalahan fikih spesifik.2 

                                                             
2Muhammad Nasir, dkk, “Pembaharuan hukum Islam kontemporer”, Taqnin 4, 

no.2 (2022): h. 99. 
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Takhayyur merujuk pada saat seseorang memilih pendapat dari 

seorang ulama fikih, termasuk yang berasal dari mazhab lain. Secara 

substansial, ini mampu disebut sebagaimana tarjih, yakni memilih 

pendapat yang dianggap kuat ataupun sesuai di antara berbagai 

pendapat ulama’.3 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai iddah istri yang 

ditinggal mati suaminya merupakan contoh konkret dari penggunaan 

metode takhayyur. Pada fatwa tersebut, MUI mengambil pendapat 

mayoritas ulama yang mengungkapkan larangan bagi wanita untuk 

bepergian pada malam hari ketika sedang menjalani iddah sesudah 

suaminya meninggal dunia, meskipun tujuannya yakni untuk 

beribadah.4 

Pembaharuan hukum Islam, Takhayyur merupakan sebuah 

metode pada yurisprudensi di mana diperbolehkan guna meninggalkan 

pendapat hukum pada satu mazhab dalam situasi tertentu serta 

mengikuti pendapat mazhab lain. Sebagaimana contoh, di Turki pada 

tahun 1917 (Pasal 38), didapati aturan terkait taklik thalak yang 

memungkinkan seorang istri untuk mencantumkan taklik talak 

sebagaimana alasan untuk perceraian, meskipun poligami suami tetap 

sah. Di Indonesia, sebuah contoh pemakaian metode ini yakni aturan 

                                                             
3Septina Soniatus Sa’adah, “Penyelesaian Problematiak Waris Radd Perspektif 

Ulama Mazhab dan Relefansinya dengan Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi (Ponorogo: 
Fak. Syariah IAIN Ponorogo), h. 66. 

4Ahmad Syafi’I SJ dan Suad Fikriawan, “Pembaruan Hukum Keluarga Islam: 
Studi Kasus Hukum Waris di Somalia”, Al-Syakhsiyyah 3, no. 1 (2021): h. 138. 
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yang menghapus hak ijbâr wali, misalnya yang disebutkan pada jurnal 

Abdul Mufid yang mengutip pandangan Ibn Syubrum.5 

Pengaruhnya dalam moderasi, kedua metode ini dapat di lihat dari 

sudut pandang objek yang berkenaan langsung dengan metode ini yang 

pertama Bagi orang yang berpengetahuan ataupun mempunyai 

keahlian khusus pada agama (syari'ah), tidaklah rumit untuk 

membedakan pandangan para ulama serta mujtahid, baik yang berasal 

dari masa lampau ataupun yang kontemporer (khalafah). Dengan 

begitu, mereka mampu dengan mudah membedakan pendapat antara 

Imam-Imam Mazhab yang berbeda. Ini berarti mereka mempunyai 

fleksibilitas guna memilih pandangan ataupun mazhab yang mereka 

pilih.  

Orang-orang awam, yang pada dasarnya tidak pernah mendapat 

pendidikan khusus dan mungkin tidak pernah duduk di bangku sekolah. 

Bagi mereka, ibadah berarti menyembah Allah SWT, entah cara-cara 

ibadah tersebut mereka pelajari dari orang tua atau orang-orang di 

sekitar mereka. Artinya, mereka menjalankan ibadah tanpa memahami 

dalil, hukum, atau pandangan ulama yang mereka ikuti, yang mungkin 

disebut ulama sebagai Taqlid. Namun, jika mereka menunggu seseorang 

yang mengajarkan terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakannya, 

kapan mereka akan beribadah. Oleh karena itu, seharusnya masyarakat 

awam diizinkan untuk mengikuti dan melaksanakan ritual ibadah, 

selama mereka memastikan bahwa mereka tetap dalam koridor yang 

                                                             

5Abdul Mufid, “Talfîq Antar Mazhab Dalam Kajian Hukum Islam”, Jurnal Hukum 
10, no. 1 (2018): h. 11. 
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benar, meskipun mereka menggabungkan berbagai pandangan dari 

berbagai ulama. Ini bukan berarti mempermudah, tetapi lebih kepada 

memberikan kemudahan sampai ada yang dapat meluruskan dan 

mengajarkan kepada mereka dengan benar. 

Lazimnya, talfiq pada fikih dan ushul fikih dipergunakan 

sebagaimana istilah: 

ُ
 
ُ الإتيان  

ُ لا بكيفيةُ  واحدةُ  مسألةُ  ف 
 
وافق

 
 المجتهدين من أحدُ  قولُ  ت

ُ  
 السابق 

 
Artinya: 

“Menjalankan suatu masalah dengan cara yang tidak sesuai 
dengan satu pun mujtahid terdahulu.”6 

Menggunakan metode talfiq, seseorang mengkombinasikan 

pendapat-pendapat dari dua atau lebih mazhab yang berbeda dalam 

satu ibadah. Misalnya, seseorang bisa membasuh hanya beberapa helai 

rambut saat wudhu, mengikuti pendapat dari mazhab Syafi’i, dan tidak 

perlu mengulangi wudhu setelah menyentuh wanita, mengikuti 

pendapat dari mazhab Abu Hanifah. Setelah itu, orang tersebut 

melaksanakan salat. 

Menurut Abu Hanifah, sholat tidak sah karena menurut 

pandangannya, harus mencuci minimal seperempat kepala. Di sisi lain, 

menurut mazhab Syafi’i, sholat juga tidak sah ketika didapati sentuhan 

dengan wanita yang membatalkan wudhu'. 

Takhayyur berperan sebagai sebuah jalan kebebasan seseorang, 

pengetahuan inilah yang terkadang menjadikan masyarakat saling 

                                                             

6Hasanuddin, “Mazhab Fiqih Pada Zaman Sekarang”, Syariah 4, no. 2 (2022): h. 
80. 
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menyalahkan antara satu dengan yang lain seperti halnya yang terjadi 

di lingkungan Kapasa Raya, adanya seorang khatib yang di percaya 

untuk menjadi imam, lantas khatib tersebut membaca basmalah dengan 

suara sirr hal ini menimbulkan kegaduhan di antara jama’ah, bahkan 

ada yang beranggapan bahwa salat jum’at tadi tidaklah sah menurut 

syariat. 

Memahami konsep dari kedua hal ini, maka dengan ini ,seseorang 

tidak akan mudah dalam menyalahkan setiap hal dari  keberagaman 

pendapat para ulama fuqaha atau para imam mazhab sebab pada 

dasarnya  kedua hal ini dapat menjadi titik acuan dan kembali dari 

setiap ikhtilaf atau perbedaan . 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Menghindari bahasan yang luas pada penelitian ini, maka penulis 

memberi batasan atau ruang lingkup agar penelitian ini terarah dengan 

baik. Maka yang menjadi fokus dari penelitian yaitu terhadap Metode 

takhayyur dan talfiq dalam pengaruh bermoderasi dalam bermazhab di 

lingkungan masyarakat. 

Deskripsi fokus penelitian ini menjelaskan tentang penerapan 

terhadap adanya metode takhayyur dan talfiq dalam beberapa indikasi 

dalam bermazhab terkait banyaknya diskursus pemahaman masyarakat 

terhadap adanya dalil dan pemahaman dari pada fuqaha atau imam 

mujtahid yang berbeda. 

 

 

 



7 
 

 
 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan informasi latar belakang yang sudah dijelaskan, maka 

permasalahan yang bakal diteliti mampu dirumuskan sebagaimana 

berikut: 

1. Apakah metode talfiq dan takhayyur dapat menyelelesiakan 

ikhtilaf dalam bermazhab di lingkungan masjid Kapasa Raya? 

2. Apakah Talfiq dan Takhayyur dapat mempengaruhi moderasi 

bermazhab di lingkungan masjid Kapasa Raya? 

 

D. Kajian Pustaka 

Pada penelitian ini penulis tentunya menganalisis beberapa 

penelitian terdahulu, yang mempunyai sedikit pembahasan yang sama 

dengan objek penelitian ini. Namun, penelitian ini membahas mengenai 

bagaimana seseorang mampu menggunakan metode analisis dalam 

memilah pendapat para ulama mazhab . 

1. Kaitannya dengan Jurnal 

a. Jurnal yang berjudul “Pemahaman Guru Fiqhi Terhadap Talfiq Al-

Mazhab Dalam Pelaksanaan Salat di Pondok Pesantren Rahmatul 

Asri”, membahas praktik talfiq dalam perkara sholat, contohnya 

orang yang mencuci hanya beberapa helai rambut saat berwudhu 

selaras dengan tata cara Mazhab Syafi'i, namun tidak mengulangi 

wudhunya sesudah menyentuh wanita selaras dengan Mazhab Abu 

Hanifah, kemudian melangsungkan sholat. Talfiq, merujuk pada 

penggabungan hukum dari berbagai mazhab, menjadi topik diskusi 

ilmiah seiring dengan bertambahnya pola pikir taqlid yang semakin 
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umum di kalangan umat Islam.7 Sedangkan skripsi ini mambahas 

praktik talfiq dalam lingkungan Kapasa Raya, baik dalam ibadah 

mahdah maupun ibadah gairu mahdah. 

b. Jurnal yang berjudul “Konsepsi Talfiq Dalam Fiqhi Islam” membahas 

bahwa ada beberapa pandangan dari istilah pemaknaan talfiq, di 

antaranya:  

1) Gabungan dari dua keadaan seperti haid yang berhenti pada 

seorang wanita dan kemudian muncul kembali dalam waktu 

kurang dari 15 hari. 

2) Menyatukan berbagai catatan sejarah yang berbeda mengenai 

satu peristiwa. 

3) Menggabungkan pendapat seorang cendekiawan agama dengan 

pandangan ulama lainnya dalam satu perbuatan ibadah, 

sehingga tidak ada yang menyatakan pandangan itu secara 

eksklusif.8  

Skripsi ini membahas tentang beberapa arti atau makna dari 

praktik talfiq itu sendiri baik dari secara bahasa maupun istilah dan 

pandangan para ulama. 

c.  Jurnal yang berjudul “Eliktisisme Mazhab (Talfiq) Dalam prespektif 

Usul Fiqh” Penelitian ini menyimpulkan beberapa hukum dengan 

cara yang tidak difatwakan oleh seorang mujtahid, yaitu dengan 

menggabungkan beberapa hukum dari berbagai mazhab dan 

                                                             
7Nurhajrawati dan Muammar Bakry, “Pemahaman Guru Fikih Terhadap Talfiq 

Al-Mazhab Dalam Pelaksanaan Salat di Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri”, 
Shautuna 04, no. 2 (2023): h. 241.  

8Ahmad Baharuddin, “Konsepsi Talfiq Dalam Fiqih Islam”, Al-’Adl 12, no. 1 
(2019): h. 3. 
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pendapat yang berbeda mengenai suatu masalah. Contohnya, 

seseorang berwudhu dengan mengusap sebagian kecil dari 

kepalanya mengikuti mazhab Syafi’i, kemudian menyentuh wanita 

tanpa unsur syahwat mengikuti mazhab Hanafi, Maliki, atau 

Hambali. Dalam konteks ini, wudhunya tidak batal, dan kemudian ia 

melaksanakan salat. Namun, salatnya dianggap batal karena 

tindakan tersebut tidak diakui oleh imam mujtahid manapun. Syafi’i 

menganggap salatnya batal dikarenakan menyentuh wanita 

(ajnabiah), Abu Hanifah tidak membenarkan karena usapan 

rambutnya tidak sampai seperempat kepala, dan Ahmad bin Hambal 

juga tidak membenarkan dikarenakan tidak mengusap sebagian 

besar kepala.9 Sedangkan penelitian ini membahas tentang arti dari 

pengertian talfiq itu sendiri dengan melihat kondisi dari apa yang 

terjadi di lapangan. Baik dalam perspektif usul fiqhi maupun 

fiqhi itu sendiri. 

2. Kaitannya dengan skripsi  

a. Skripsi yang berjudul “Studi  Talfiq Dalam Pandangan Dosen 

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ambon” Penulis mengungkapkan bahwasanya talfiq di 

kalangan para ulama merupakan metode menerapkan ajaran agama 

dengan menggabungkan pandangan dari berbagai ulama mazhab. 

Talfiq muncul dan menjadi bahan diskusi ilmiah bersamaan dengan 

                                                             

9Fathur Rahman Alfa, “Eklektisisme Mazhab (Talfiq) Dalam Perspektif Ushul Al-
Fiqh”, JAS 1, no. 2 (2019): h. 83. 
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berkembangnya pola pikir taqlid yang semakin meluas di kalangan 

umat Islam. Menurut Muhammad Abu Zahrah (1394 H/1974 M).10 

b. Skripsi yang berjudul “Menggagas Talfiq Manhaji Sebuah Upaya 

Membangun Fiqhi Humanis dan Etis” Penulis menjelaskan 

bahwasnaya konsep talfiq dalam kajian ilmu fiqih menjadi topik 

yang menarik untuk diteliti. Hal ini terkait dengan perbedaan 

pandangan para ulama terkait hukum talfiq itu sendiri, ditambah 

dengan perlunya peninjauan kembali fiqih yang selama ini stagnan 

setelah munculnya empat imam mazhab. Bahkan, kemunculan 

keempat imam tersebut membuat fiqih semakin statis dan 

cenderung berorientasi pada budaya Arab. Melalui pendekatan 

historis dan metode analisis hermeneutika, tulisan ini berupaya 

mengungkap tradisi talfiq dalam era klasik maupun kontemporer.11 

c. Skripsi yang berjudul “Pembaharuan Hukum Perkawinan antara 

Indonesia dan Singapura” Penulis menjelaskan bahwasnaya dalam 

kajian ilmu fiqih, konsep talfiq menjadi diskusi yang menarik untuk 

dipelajari. Hal ini sejalan dengan didapatinya perbedaan pandangan 

di kalangan ulama terkait hukum talfiq itu sendiri. Selain itu, 

didapati juga tuntutan untuk melangsungkan pembacaan ulang 

terhadap fiqih yang selama ini stagnan setelah munculnya empat 

imam mazhab. Bahkan, kemunculan empat imam tersebut membuat 

                                                             

10M Rabila Arif, "Study Talfiq Pandangan Dosen Fakultas Syariah Dan Ekonomi 
Islam IAIN Ambon”, Skripsi (Ambon: Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, 
2019), h. 4. 

11Junaidi Abdillah, “Menggagas Talfiq Manhaji; Sebuah Upaya Membangun Fikih 
Humanis dan Etis", Paper (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2020), 
h. 1. 
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fiqih menjadi semakin statis dan cenderung berorientasi pada 

budaya Arab. Melalui pendekatan historis dan metode analisis 

hermeneutika, tulisan ini berusaha mengurai tradisi talfiq baik di 

era klasik maupun kontemporer.12 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui apakah metode talfiq dan takhayyur dapat 

menyelesaikan ikhtilaf dalam bermazhab di lingkungan masjid 

Kapasa Raya; 

b. Mengetahui Apakah talfiq dan takhayyur dapat mempengaruhi 

moderasi bermazhab di lingkungan masjid Kapasa Raya;  

c. Mengasah nilai moderasi masyarakat terhadap keberagamaan 

pemahaman yang terjadi di linkungan mazhab. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Diharapkan penelitian ini mampu memberi konstribusi bagi ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang perbandingan mazhab dan 

hukum, dan memberikan manfaat dalam masalah-masalah 

anmoderat dalam bermazhab. 

2) Diharapkan penelitian ini mampu memberi kontribusi ide bagi 

para peneliti yang akan melanjutkan kajian terhadap topik 

permasalahan yang dibahas. 

b. Kegunaan praktis 

                                                             

12I'anatuz Zulfa, “Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia dan Singapura 
(Studi Komparatif Ketentuan Hukum Perkawinan Indonesia dan Singapura", Skripsi 
(Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2016), h. 10. 
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1) Bagi penulis, dapat menambah wawasan tentang subtansi 

mazhab serta memperoleh pemahaman terhadap jalan keluar 

yang baik bagi adanya perbedaan pendapat dalam mazhab. 

2) Mampu menjadi salah satu sumber informasi serta pengetahuan 

bagi masyarakat kapasa mengenai analisis metode talfiq dan 

takhayyur ini yang mampu serta diharapkan dapat mengubah 

pola fikir masyarakat tentang adanya perbedaan menjadi 

sesuatu yang lumrah justru menjadi rahmat. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Talfiq 

Menurut kamus besar bahasa Arab, kata "talfiq" ( ُالتَّلْفِيق) berasal 

dari akar kata ( تلَْفِيقا   –يلُفَ ِقُ  –لفََّقَ  ), yang berarti menggabungkan sesuatu 

dengan yang lain. Misalnya, ungkapan ( َلفََّقْتُ الثَّوْب) berarti "saya 

menggabungkan kedua ujung pakaian ataupun kain, lalu menjahitnya 

bersama-sama." Talfiq yang bakal dibahas di sini merujuk pada 

sebagaimana banyak didiskusikan oleh para ulama ushul serta fuqaha, 

yang menyangkut masalah mengikuti (bertaklid) mazhab-mazhab para 

imam mujtahid pada berbagai aspek hukum Islam.1 

Talfiq merujuk pada suatu praktik di dalam agama Islam yang 

mengacu pada penggabungan atau penyatuan dua atau lebih pendapat 

dari mazhab-mazhab yang berbeda dalam satu permasalhan, baik yang 

berkaitan dengan rukun (pokok) ataupun cabang (perincian). Hal ini 

menghasilkan suatu konstruksi baru yang tidak pernah diakui ataupun 

diterima oleh imam-imam mazhab yang diambil pendapatnya. Imams 

tersebut justru menganggap praktik talfiq ini tidak sah dalam konteks 

ibadah, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip metodologi 

mereka dalam menetapkan hukum-hukum agama.2 

 

                                                             

1John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia: An English-
Indonesian Dictionary (Cet. XXIX; Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), h. 384. 

2Mustafa Mat Jubri Shamsuddin dan Miszairi Sitiris, “Pengamalan Talfiq 
(Percampuran Mazhab) di Kalangan Masyarakat Islam di Malaysia”, Journal of 
Education and Social Sciences 10, no. 2 (2018): h. 39. 
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1. Ruang Lingkup Talfiq 

Masalah talfiq, seperti taklid, berkaitan dengan masalah-masalah 

ijtihadi yang bersifat dugaan (zhanni), bukan yang pasti (qathi'). Setiap 

hal yang sudah jelas dalam agama ini, yang berdasarkan pada hukum 

syariat yang pasti, yang sudah disepakati oleh umat Islam dan 

menolaknya dianggap kafir, tidak boleh diikuti dengan taklid atau 

mencoba menggabungkan pendapat-pendapat yang berbeda (talfiq) di 

dalamnya. Intinya, tidak ada ruang untuk taklid atau talfiq dalam hal-hal 

yang sudah menjadi prinsip utama dalam agama. 

Alasan tersebut, tidak diperbolehkan melakukan talfiq yang bisa 

menyebabkan diperbolehkannya hal-hal yang seharusnya diharamkan, 

seperti khamr (miras) dan zina. 

2. Hukum Talfiq 

a. Talfiq yang Diperbolehkan 

Argumen yang mendukung larangan talfiq merujuk pada apa yang 

diakui oleh para ulama ushul sebagai kesepakatan untuk menghindari 

menyampaikan pendapat yang bertentangan jika ulama berbeda 

pendapat menjadi dua kelompok dalam sebuah hukum tertentu. Oleh 

karena itu, kebanyakan dari mereka setuju bahwa tidak boleh ada 

pendapat tambahan yang dapat melanggar batas kesepakatan yang 

sudah ada.3 

Pertanyaan ini membahas tentang masalah 'iddah bagi wanita 

hamil yang ditinggal mati oleh suaminya. Ada dua pendapat di antara 

                                                             
3Mohd Hafiz Jamaludin dan Ahmad Hidayat Buang, “Penggunaan Konsep Talfīq 

Sebagai Salah Satu Kaedah Penyelesaian Hukum Syarak”, Journal of Shariah Law 
Research 1, no. 2 (2016): h. 216.  
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para ulama mengenai hal ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa 

'iddahnya adalah sampai dia melahirkan kandungannya. Pendapat 

kedua menyatakan bahwa 'iddahnya adalah sampai selesai masa 'iddah 

yang paling panjang di antara dua pilihan tersebut. Oleh karena itu, 

tidak boleh mengajukan pendapat baru yang menyatakan bahwa 

'iddahnya hanya berdasarkan hitungan bulan (4 bulan 10 hari) saja. 

Menanggapi klaim ketidakadilan talfiq ini, dapat dilakukan dengan 

tiga pendekatan yang berbeda: 

1) Metode penolakan ataupun peniadaan (al man’u ataupun an 

nafyu). 

2) Metode penetapan lawannya (itsbatul aks). 

3) Metode penolakan ataupun peniadaan. 

Hal tersebut sangat jelas, dikarenakan talfiq merujuk pada sebuah 

konsep yang dibangun atas dasar taklid pemikiran yang diperkenalkan 

oleh ulama pada zaman akhir ketika umat Islam mengalami 

kemunduran dalam berijtihad. Talfiq tidak dikenal di kalangan Salaf, 

yakni pada masa Rasulullah saw. dan para sahabatnya, maupun pada 

masa imam-imam dan para pengikut mereka. Pada masa Rasulullah 

saw., konsep talfiq sama sekali tidak ada, karena saat itu umat Islam 

masih berada dalam periode penyampaian wahyu yang tidak 

memungkinkan adanya ijtihad. 

Pada zaman sahabat dan tabi'in, tidak terdapat praktik talfiq 

seperti yang dikenal sekarang. Pada waktu itu, seseorang biasanya 

bertanya kepada ulama yang mereka hormati di kalangan sahabat dan 

tabi'in. Ulama tersebut memberikan fatwa tanpa mengharuskan pihak 
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yang bertanya untuk mengikuti fatwanya secara eksklusif, atau 

melarang mereka untuk mengamalkan fatwa dari ulama lain, meskipun 

ia mengetahui bahwa terdapat banyak perbedaan pendapat di antara 

mereka. 

Pada zaman empat imam dan ulama mujtahid lainnya, tidak ada 

larangan yang disebutkan dari mereka terkait dengan orang-orang yang 

mengikuti mazhab lain dalam amalan mereka. Bahkan, mereka saling 

mengikuti pendapat ulama lainnya, meskipun mereka sadar bahwa 

terdapat perbedaan pendapat di antara mereka dalam masalah-masalah 

ijtihadi yang bersifat spekulatif. Hal ini menunjukkan bahwa pada 

zaman tersebut, orang-orang yang mencari fatwa biasanya mengambil 

pendapat dari beberapa ulama dalam beberapa masalah, tanpa 

dikatakan bahwa mereka melakukan campuran mazhab (talfiq) atau 

mencapai kondisi tertentu yang dihindari oleh para pemberi fatwa. Hal 

tersebut dapat dimaknai sebagai hasil dari berbagai pandangan atau 

opini yang tersampaikan oleh para pemberi fatwa kepada orang yang 

meminta fatwa tersebut, meskipun tidak disengaja untuk 

mencampurkan atau membingungkan antara satu pendapat dengan 

yang lain. Analoginya, ini seperti campur aduk berbagai variasi bahasa 

dalam bahasa Arab yang berbeda-beda.  

Artinya, pendapat orang-orang yang menentang talfiq sebenarnya 

dapat mengarah pada larangan taklid, meskipun sebenarnya mereka 

sendiri memandang perlu adanya taklid bagi orang awam. Meskipun 

kebanyakan taklid tidak sama dengan talfiq, pandangan ini 

bertentangan dengan prinsip bahwa perbedaan pendapat di antara para 
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imam adalah suatu rahmat bagi umat. Lebih lanjut, hal ini juga 

bertentangan dengan prinsip kemudahan, kelonggaran, serta 

pengurangan kesulitan dan kondisi sulit, yang merupakan prinsip-

prinsip dasar dalam syari'at Islam. 

b. Talfiq yang Dilarang 

Kemampuan untuk melakukan talfiq tidaklah absolut, melainkan 

terbatas pada konteks tertentu. Sebabnya adalah karena ada jenis talfiq 

yang secara langsung dianggap batal menurut bentuknya sendiri, 

misalnya ketika talfiq tersebut mengarah pada menghalalkan hal-hal 

yang secara pasti diharamkan seperti minuman keras, perzinaan, dan 

sebagainya. Ada juga talfiq yang dilarang bukan karena sifatnya, 

melainkan karena adanya faktor yang mencampurinya sehingga yang 

sebelumnya halal menjadi haram. Ada tiga macam jenis kedua ini. 

1) Menyengaja hanya mencari-cari yang paling ringan (tatabbu’ ar 

rukhash), yakni seseorang memilih elemen yang paling mudah 

atau ringan dari setiap aliran atau pendapat agama tanpa 

paksaan atau alasan yang kuat. Ini tidak diperbolehkan karena 

dapat membuka jalan bagi kerusakan, seperti usaha untuk 

membebaskan diri dari kewajiban-kewajiban syariat. 

2) Talfiq mampu mengakibatkan penolakan terhadap hukum yang 

dijatuhkan oleh hakim ataupun pemerintah, karena putusannya 

mampu mengakhiri perselisihan untuk mencegah kekacauan di 

masa mendatang. 

3) Talfiq terjadi ketika seseorang memutuskan untuk meninggalkan 

amalan yang telah dijalankannya berdasarkan taklid, ataupun 
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menghentikan praktik yang sudah disepakati dikarenakan 

didapatinya hal-hal yang diterima taklidnya. 

Pada situasi pertama, ketika seorang yang berpengetahuan agama 

(faqih) mengungkapkan kepada istrinya "Saya mengucapkan talak 

padamu untuk selamanya" dan ia percaya bahwa dengan menggunakan 

kata-kata tersebut telah menjatuhkan talak tiga, maka ia menjalankan 

keyakinannya tentang status hubungannya dengan istrinya tersebut. Dia 

yakin bahwa istrinya sekarang diharamkan baginya. Kemudian, dia 

berubah pikiran dan menganggap bahwa talak yang diucapkannya 

sebenarnya adalah talak raj'i (talak yang masih bisa dirujuk), namun dia 

tetap mempertahankan pendapatnya yang pertama yang telah dia 

tetapkan sebelumnya dan tidak ingin mengembalikan status istrinya 

(yang telah ditalaknya) menjadi istrinya lagi berdasarkan pendapat 

yang baru. Namun, ini merupakan tindakan yang tidak benar karena dia 

mempertahankan keyakinannya yang pertama meskipun dia telah 

mengambil pendapat kedua dalam masalah yang sama. 

Contoh situasi kedua adalah jika seorang pria mengikuti pendapat 

Imam Abu Hanifah mengenai sahnya pernikahan tanpa wali untuk 

seorang wanita, maka pernikahan tersebut akan mengakibatkan talak 

yang dijatuhkan dianggap sah, karena ini adalah konsekuensi dari 

sahnya pernikahan menurut kesepakatan para ulama. Namun, jika pria 

tersebut kemudian mengucapkan tiga talak kepada istrinya dan ingin 

mengikuti pendapat Imam As-Syafi'i yang menyatakan bahwa talak 

tidak sah karena pernikahan tanpa wali (yang menurutnya tidak sah), 

dia tidak boleh melakukan talfiq dalam hal ini. Hal ini karena 
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meninggalkan taklid dalam perkara wajib yang sudah disepakati tidak 

diperbolehkan. 

Fokusnya lebih pada mempertahankan garis keturunan daripada 

mempertimbangkan hal lainnya. Jika tidak demikian, akan berdampak 

pada keputusan bahwa hubungan antara keduanya adalah hubungan 

yang tidak sah (zina), dan anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut 

akan dianggap sebagai anak yang tidak sah (zina). Oleh karena itu, 

harus dihindari segala bentuk praktik yang dapat membawa kepada 

penyelewengan, terutama dalam masalah besar seperti pernikahan, 

atau dalam situasi di mana agama digunakan sebagai alat untuk 

kepentingan pribadi atau menimbulkan kerugian bagi manusia atau 

bahkan merusak bumi ini. 

Dalam masalah ibadah dan kewajiban syariah yang tidak 

memberikan kemudahan kepada hamba-hamba Allah, tidak dilarang 

untuk melakukan talfiq meskipun hal itu bisa mengakibatkan 

meninggalkan amalan yang telah dilakukan atau meninggalkan 

kewajiban yang seharusnya dilaksanakan karena kewajiban yang lain 

berdasarkan kesepakatan ulama. Ini tetap diizinkan selama tidak 

bertujuan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab syariah atau 

menghilangkan tujuan hikmah dibuatnya hukum syariah dengan 

memanfaatkan setiap cara untuk mengubah atau menghapus makna 

syariah.4 

Dijelaskan di atas, bahwa cakupan talfiq terbatas hanya pada 

masalah-masalah cabang (furu') yang bersifat spekulatif (zhanni) di 

                                                             
4Fathur Rahman Alfa, “Eklektisisme Mazhab (Talfiq) Dalam Perspektif Ushul Al-

Fiqh”, JAS 1, no. 2 (2019): h. 82. 
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mana ijtihad diperbolehkan, yakni pada hal-hal di mana perbedaan 

pendapat memungkinkan. Namun, dalam hal-hal yang berkaitan dengan 

keyakinan (aqidah), iman, akhlak, dan prinsip-prinsip agama, talfiq 

tidak dapat diterapkan. Ulama sepakat bahwa taklid dalam masalah ini 

tidak boleh dilakukan, dan hal ini juga bukanlah bagian dari ranah 

ijtihad yang dapat menyebabkan perbedaan pendapat yang mendasari 

taklid dan talfiq. Mengingat kemungkinan talfiq ini hanya relevan dalam 

masalah-masalah furu', maka diperlukan penjelasan lebih lanjut 

mengenai hukum-hukum furu' tersebut. Perkara-perkara furu' dalam 

syariat terbagi menjadi tiga jenis, diantaranya yakni : 

1) Hukum furu' yang dirancang supaya memudahkan serta 

melonggarkan berbagai ragam situasi yang dihadapi oleh 

mukallaf (orang yang memiliki kewajiban syari'ah). 

2) Hukum furu'yang dilandaskan pada prinsip kehati-hatian dan 

mencari jalan yang paling aman. 

3) Hukum furu' yang berpusat pada kemaslahatan dan kebahagiaan 

para hamba.5 

Jenis yang pertama yakni ibadah yang sudah ditetapkan 

(mahdhah). Dalam ibadah-ibadah ini, ketika perlu, boleh dilangsungkan 

kombinasi karena tujuannya yakni melaksanakan perintah Allah serta 

patuh kepada-Nya tanpa adanya keterbatasan yang berlebihan. Karena 

perilaku yang berlebihan dapat mengarah pada kebinasaan, maka 

penting untuk menjaga keseimbangan dalam menjalankan ibadah ini. 

                                                             
5Abdul Mufid, “Talfîq Antar Mazhab Dalam Kajian Hukum Islam”, Jurnal Hukum 

10, no. 1 (2018): h. 7. 
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Urusan ibadah maliyah (yang melibatkan harta), perlu 

diperhatikan dengan sungguh-sungguh untuk menghindari kelalaian 

yang dapat merugikan hak-hak kaum fakir miskin. Oleh karena itu, 

seseorang yang hendak menunaikan zakat tidak seharusnya mengambil 

pendapat-pendapat yang lemah atau mencampur adukkan berbagai 

pendapat dari berbagai mazhab yang tidak menjamin sepenuhnya 

keadilan terhadap hak-hak kaum fakir. Dalam hal ini, seorang mufti (ahli 

fatwa) sebaiknya mengeluarkan fatwa yang paling berhati-hati dan 

paling memenuhi kondisi, dengan mempertimbangkan situasi orang 

yang meminta fatwa (mustafti), baik apakah dia memiliki kebutuhan 

mendesak atau tidak. 

Jenis kedua, adalah kategori permasalahan yang dilarang, yang 

didasarkan pada kehati-hatian (ihtiyath) dan mengambil pendekatan 

yang paling aman (wara'), dengan menjauhi yang meragukan semampu 

yang bisa dilakukan. Allah SWT tidak mengharamkan sesuatu kecuali 

karena adanya bahaya (madharat). Oleh karena itu, tidak boleh 

memberikan kelonggaran atau melakukan kombinasi (talfiq) dalam hal 

ini, kecuali dalam situasi darurat menurut hukum syariat. Karena 

keadaan darurat membenarkan mengambil yang sebelumnya dilarang. 

Penerapan talfiq hanya boleh dilakukan dalam keadaan yang 

mendesak atau dalam keadaan darurat saja, bukan untuk menghindari 

atau mencari-cari pendapat yang paling mudah dan ringan dengan 

sengaja, tanpa mempertimbangkan kemaslahatan yang diakui oleh 

syariat. Lebih lanjut, hal tersebut hanya berlaku untuk beberapa aspek 

hukum peribadatan dan transaksi ekonomi yang melibatkan ijtihad 
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(yaitu yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat), bukan yang 

bersifat pasti (qath’i). 

B. Takhayyur 

Takhayyur adalah doktrin hukum Islam yang memperbolehkan 

penganut salah satu dari empat mazhab Sunni untuk memilih 

keputusan mazhab lain jika mazhab tersebut lebih nyaman. Doktrin ini 

mencari legitimasi melalui ayat-ayat  Al-Qur’an dan hadis kenabian, 

dengan alasan Al-Qur’an dan Sunnah sama-sama menekankan 

kemudahan dan kenyamanan dalam praktik keagamaan. Doktrin ini 

telah diterapkan di dunia modern untuk memperkenalkan reformasi 

legislatif hukum Islam, khususnya hukum keluarga Islam, di 

banyak negara Muslim . 

Hasanuddin mengutip pendapat Imam Shawkani, seorang 

cendekiawan muslim terkenal, bahwa gagasan menganut satu mazhab 

muncul setelah masa empat imam besar. Pada zaman mereka, tidak ada 

rasa pengabdian yang ketat terhadap sekolah tertentu. Menyusul 

wafatnya para imam besar pada pertengahan abad ketiga Hijriah, 

muncullah gagasan menganut mazhab tertentu. Syah Wali 

Ullah menyatakan dalam karyanya  Hujjat Allah Al-Balighah bahwa tidak 

ada kebulatan suara mengenai taqlid satu mazhab tertentu sebelum 

abad keempat. Merupakan prosedur umum untuk mendekati ahli 

hukum mana pun, apa pun afiliasinya, untuk menyelesaikan masalah 

apa pun yang muncul.6 

                                                             
6Hasanuddin, “Mazhab Fiqih Pada Zaman Sekarang”, Syariah 4, no. 2 (2022): h. 

80. 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Fiqh?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Madhhab?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Quran?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Hadith?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Sunnah?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Sharia?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Muslim_world?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Al-Shawkani?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Shah_Wali_Ullah?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Shah_Wali_Ullah?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Taqlid?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
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Dua ayat Al-Qur'an dikutip untuk mendukung takhayyur. Pertama 

yaitu QS Al-Baqarah/2: 185. berbunyi : 

ُ
 
رِيد ُ  ي 

َ
م ُ ٱللّ

ُ
ُ بِك سْ  ي 

ْ
ُ ٱل

 
لا ُ و 

 
رِيد م ُ ي 

ُ
ُ بِك سْ  ع 

ْ
 ٱل

Terjemahnya: 

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki 
kesulitan bagimu"7 

 

Kedua yaitu QS An-nisa/4: 28. Berbunyi : 

ُ
 
رِيد ُ  ي 

َ
ن ٱللّ

َ
ُ أ ف 

ِّ
ف
 
خ مُْ ي 

ُ
نك
 
ُ ُۚع

 
لِق

 
خ نُ  و  ٰـ نس  ِ

ْ
ُ ٱلإ عِيف 

 
ض  ۭ  ا

Terjemahnya : 

"Allah memang ingin meringankan (kesulitanmu); karena manusia 
diciptakan lemah"8 

Para ahli hukum muslim merujuk pada sebuah hadis yang di 

dalamnya Nabi bersabda, “Saya diutus untuk memfasilitasi toleransi dan 

kemudahan.” Aisyah, janda Nabi, menyatakan bahwa “Nabi tidak 

memilih melainkan pilihan yang lebih mudah dibanding dua pilihan 

tersebut selama tidak melanggar.” Begitu pula ketika Nabi mengutus 

Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari ke Yaman sebagai hakim, 

beliau menyuruh mereka untuk “Mempermudah segala sesuatunya bagi 

manusia dan jangan mempersulit mereka. Sampaikanlah kepada 

mereka kabar gembira dan jangan mengusir mereka.” 

Takhayyur berakar pada "pluralitas dan diferensiasi skolastik" 

Istilah ini digunakan dalam wacana hukum pramodern untuk 

menggambarkan situasi di mana terdapat konflik bukti bagi mujtahid 

atau kontradiksi solusi yang diajukan kepada muqallid . Jika tidak ada 

                                                             

7Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta; PT. Dharma Karsa 
Utama, 2019), h. 26.  

8Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 83. 
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bukti pembeda yang mendukung satu sama lain, maka mujtahid dan 

muqallid dapat memilih di antara kedua pendirian hukum tersebut. 9 

Zaman sebelum modern, para ahli hukum Islam menggunakan 

takhayyur sebagai upaya terakhir ketika tarji gagal memberikan 

preferensi terhadap satu pendapat hukum. Teori hukum Islam 

pramodern umumnya mengakui pemilihan posisi hukum berdasarkan 

bukti. Seleksi pragmatis, di sisi lain, telah lama menjadi sumber 

perdebatan. Namun, ini bukanlah ide baru. Menjawab pertanyaan 

apakah takhayyur murni produk modernitas, bahwa seleksi pragmatis 

"hampir tidak baru". Dia berpendapat bahwa hal itu dipraktikkan 

sepanjang sejarah Islam. 

Taqi al-Din al-Subki , seorang ulama Syafii, menganjurkan 

pendekatan jalan tengah antara pihak-pihak yang berseberangan, 

memungkinkan seleksi pragmatis dalam keadaan tertentu. Banyak 

pemikir Syafii pramodern yang menganut pandangan al-Subki, namun 

para ahli hukum Ottoman mendorong batasan-batasan ini melalui 

pemilihan pendapat hukum yang pragmatis.10 

Takhayyur menjadi terkenal di dunia modern. Dalam hukum Islam 

modern, istilah yang mengacu pada pemilihan pendapat yang eklektik, 

di dalam dan di luar aliran pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

beradaptasi dengan perubahan realitas masyarakat Muslim modern. 

Pendekatan baru “melintasi garis mazhab” ini telah mendefinisikan 

                                                             

9Hasanuddin, “Mazhab Fiqih Pada Zaman Sekarang”, h. 80 

10Taqi al-Din Abi Husain, Ad-Durrotul Mudiyyati fi Ar-Roddi Ala Ibni Taimiyah 
(Bakhmut: Ukrubat, 1335 M), h. 26. 
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karya ulama Sunni terkemuka seperti Mohammed Al-Ghazali, Yusuf al-

Qaradawi, dan Ali Gomaa.11 

Takhayyur artinya memilih antara mazhab yang berbeda dalam 

berbagai mata pelajaran. Pendekatan ini didasarkan pada gagasan 

untuk tidak menganut aliran hukum tertentu. Para pendukung doktrin 

ini berpendapat bahwa seorang Muslim wajib mengikuti Islam, bukan 

tafsir Islam tertentu. Menurut Ibnu al-Qayyim, seorang ahli hukum 

Hanbali, tidak ada yang wajib bagi seorang Muslim kecuali apa yang 

diamanatkan Al-Qur'an serta Sunnah. Para ahli hukum Muslim telah 

lama menyatakan bahwa seorang Muslim mempunyai hak untuk 

bersekolah di sekolah mana pun yang dia pilih.12 

Landy Trisna Abdurrahman Mengutip perkataan Noel J. Coulson 

yang menyatakan bahwa ketaatan kepada otoritas manapun selain Nabi 

Muhammad tidak diperlukan. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa sah 

bagi seorang Muslim untuk mengikuti ulama yang beragam dan 

mengatakan bahwa ulama seperti Abu Hanifah, Malik, Syafii, dan Amad 

ibn Hanbal tidak mempermasalahkan kebebasan seorang Muslim untuk 

melakukannya. Isnawi mencontohkan pendirian Al-Amidi yang 

membolehkan mengikuti sekolah yang berbeda untuk menyelesaikan 

masalah yang berbeda.13 

                                                             

11Ibrahim dan Ahmed Fekry, "Talfīq/Takhayyur", Oxford Islamic Studies Online 
01, no. 2 (2017): h. 2. 

12Kawakib, dkk, “Sadd Al-Dzarî’ah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Komparatif 
Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dan Ibnu Hazm)”, Jurnal Ilmu Al Qur’an dan Hadts 4, no. 1 
(2021): h. 90. 

13Landy Trisna Abdurrahman, “Konflik Dalam Yurisprudensi Islam: Pendekatan 
Sejarah Noel J. Coulson dan Kontribusinya Terhadap Studi Hukum Islam”, Journal of 
Islamic Law 03, no. 1 (2022): h. 84. 
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Gagasan takhayyur memberikan hak kepada seorang Muslim 

untuk berkonsultasi dengan mazhab lain selain mazhabnya mengenai 

topik tertentu. Menurut paham ini, keberagaman pemikiran dalam 

hukum Islam dianggap sebagai kekayaan dan keuntungan dalam 

mencari solusi yang lebih tepat. Takhayyur memperbolehkan praktisi 

dari salah satu dari empat mazhab Sunni untuk memilih hukum yang 

lain ketika hukum yang lain lebih nyaman. Hal ini juga berlaku dalam 

aliran pemikiran yang sama ketika seseorang memilih pendapat 

minoritas yang tersedia dalam aliran pemikirannya sendiri. Hal ini 

dapat terjadi dikarenakan para ulama dalam mazhab yang sama 

seringkali memberikan penafsiran alternatif atau membatalkan putusan 

sebelumnya ketika sudah ketinggalan zaman karena berbagai alasan.     

Takhayyur diperbolehkan atas dasar pemikiran bahwa keempat 

mazhab besar tersebut telah mengakui satu sama lain sebagai 

penafsiran Islam yang sah, meskipun ada kekhawatiran yang 

disuarakan oleh komentator tertentu tentang oportunisme atau forum 

shopping yang mungkin ditimbulkan oleh eklektisisme tersebut. Hal ini 

diperburuk dengan kenyataan bahwa mazhab-mazhab besar cenderung 

sepakat dalam hal fundamental, namun berbeda-beda terutama dalam 

hal rincian penafsiran dan ijtihadnya. Karena Al-Qur'an dan hadis 

memberikan dukungan kuat terhadap kemudahan dan kenyamanan 

dalam menjalankan ibadah, masyarakat mempunyai kebebasan tertentu 

dalam memilih berbagai posisi hukum. Para ahli hukum juga didorong 

untuk memilih posisi yang lebih sederhana sedapat mungkin dan 
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menghindari kesengsaraan orang lain, tanpa mengorbankan prinsip-

prinsip inti. 

Para pendukung takhayyur berargumentasi bahwa ketika suatu 

negara ingin mengubah peraturan perundang-undangannya, negara 

tersebut tidak boleh menganut aliran pemikiran tertentu. Karena sudut 

pandang yang berbeda dianggap sama validnya, maka sudut pandang 

tersebut harus dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan yang 

ada. Mereka berpendapat bahwa keterikatan yang kuat pada suatu 

mazhab tertentu dapat menyebabkan seorang Muslim menolak 

berkonsultasi dengan ulama dari mazhab lain, serta berprasangka 

buruk terhadap mazhab lain dan ulama mereka. Hal ini dapat 

menyebabkan terjadinya preferensi terhadap pendapat imam, 

meskipun pendapat tersebut bertentangan dengan sunnah. 

Praktek penerapan doktrin takhayyur bukannya tanpa batasan. 

Banyak ahli hukum Islam yang merinci syarat-syarat penerapan doktrin 

ini. Menurut Taqi al-Din al-Subki , tiga alasan yang sah untuk melakukan 

Takhayyur adalah: 

1. Ketika individu merasa bahwa pandangan mazhab lain lebih 

tepat, 

2. Ketika individu berpendapat bahwa imamnya lebih tepat. benar 

atau apabila ia tidak mempunyai pendapat tetapi berpindah 

sekolah sebagai tindakan pencegahan yang shaleh, dan 

3. Apabila pelonggaran peraturan diperlukan karena suatu 

keperluan atau keperluan.  
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Sebaliknya alasan-alasan yang tidak dapat diterima baginya antara 

lain: 

1. Berpindah sekolah tanpa ada keperluan atau keharusan,  

2. Mengikuti hawa nafsu secara rutin, sehingga mengkonstruksi 

hukum agama sendiri dari rukhsas, dan  

3. Berpindah sekolah jika itu menyebabkan komplikasi hukum.14 

Bagi para ahli hukum Islam, Takhayyur merupakan instrumen 

hukum efektif yang dapat digunakan dalam pengembangan solusi 

efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk mencapai 

manfaat yang dapat diterima (mashlahah). Namun, hal ini tidak dapat 

digunakan sebagai instrumen untuk melakukan distorsi dan 

penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar. 

Takhayyur diterapkan dalam hukum sipil Ottoman (1869-1876 M) 

untuk memilih pendapat yang paling sesuai dalam aliran Hanafi untuk 

Kesultanan Ottoman pada abad kesembilan belas. Hal ini juga 

digunakan dalam penyusunan hukum Islam mengenai status pribadi di 

negara-negara seperti Mesir , di mana para ahli hukum mengandalkan 

hukum Sunni yang sudah lama ada dan, dalam kasus tertentu, sekolah 

non-Sunni untuk memenuhi tuntutan negara-negara Islam modern.  

Doktrin ini digunakan dalam sejumlah reformasi legislatif yang 

berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan warisan pada abad ke-20. 

Misalnya, beberapa negara non-Hanafi di Timur Tengah dan Asia telah 

menganut posisi hukum Hanafi yang mengizinkan seorang gadis 

dewasa untuk mengatur pernikahannya sendiri meskipun walinya tidak 

                                                             
14Taqi al-Din Abi Husain, Ad-Durrotul Mudiyyati fi Ar-Roddi Ala Ibni, h. 67. 
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hadir, meskipun sebagian besar sekolah lain memerlukan persetujuan 

walinya. Contoh lainnya adalah sahnya pisah secara yudisial atau 

perceraian yang didasari oleh prasangka/darar, yang diakui oleh hukum 

Maliki sedangkan mazhab lain tidak, atau dilakukan dengan berbagai 

kendala. Akibatnya, beberapa negara non-Maliki memasukkan hukum 

perceraian Maliki ke dalam hukum keluarga mereka. 

C. Moderasi  

 Secara etimologi, kata "moderasi" berasal dari bahasa Inggris 

"moderation" yang berarti sikap yang tidak berlebihan atau ekstrem. 

Dalam kamus Mu'jam Maqayis, Ibnu Faris menjelaskan bahwa 

"wasatiyah" merujuk kepada sesuatu yang menunjukkan keadilan dan 

berada di tengah-tengah.15 

Moderasi merujuk pada ide yang umum diterima serta diterapkan 

dengan baik. Oleh sebab itu, perbandingan antara Konfusianisme serta 

Islam menawarkan banyak materi yang dapat diselidiki untuk 

memahami secara mendalam makna filosofis moderasi dalam konteks 

agama dan tradisi. Ketika kita mempertimbangkan pembahasan 

mengenai nilai-nilai keagamaan sebagai fokus utama, sering kali 

moderasi dianggap penting untuk mempertahankan posisi yang relevan 

dalam percakapan tersebut. 

Moderasi berasal dari bahasa Latin moderation, yang berarti 

menjaga keseimbangan (tidak berlebihan dan kekurangan). Moderasi 

agama mengacu pada sikap yang adil dan seimbang dalam memahami, 

                                                             

15Ahmad Ibnu Faris, Mu’jam Maqayis al-Lughah (Cet. I; Beirut: Dar al-
Fikr, 1979), h. 108. 
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menanggapi, dan menerapkan semua konsep yang berlawanan. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata 'adil' dijelaskan sebagai 

bersikap objektif dan tidak memihak. 

1. Tidak memihak atau tidak memiliki preferensi tertentu, 

2. Mendukung kebenaran, 

3. Bertindak secara adil dan tidak sewenang-wenang.16 

Ahmad ibnu Faris, merujuk kepada Raghib al-Asfahani, 

menjelaskan bahwa konsep wasatiyah berasal dari kata wasat, yang 

mengindikasikan sesuatu yang berada di antara dua ekstrim. Sementara 

itu, berasal dari kata awsat memiliki makna sebagai titik tengah.17 

Harin Hiqmatunnisa dan Ashif Az-Zafi menyatakan bahwasanya 

menurut Mohammad Hashim Kamali, prinsip utama moderasi dalam 

beragama merujuk pada keseimbangan dan keadilan. Mereka 

menegaskan bahwasanya seseorang yang beragama seharusnya tidak 

memihak pada pandangan yang ekstrem atau radikal yang hanya 

melihat satu sudut pandang saja. Sebaliknya, mereka harus mencari 

titik tengah antara berbagai sudut pandang tersebut. Dengan begitu, 

hubungan antar umat beragama mampu terjalin harmonis dan 

nyaman.18 

                                                             

16Kementrian Agama RI, Moderasi Beragama (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat 
Kementrian Agama RI, 2019), h. 15 

17Ahmad Ibnu Faris, Mu’jam Maqayis al-Lughah (Cet. I; Beirut: Dar al-
Fikr, 1979), h. 108. 

18Harin Hiqmatunnisa dan Ashif Az-Zafi, “Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Islam 
Dalam Pembelajaran Fiqih di PTKIN Menggunakan Konsep Problem Based Learn”, 
Jurnal JIPIS 29, no. 1 (2020): h. 29. 
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Menurut Khaled Abou El Fadl, pandangan moderat sejalan dengan 

konsep-konsep seperti modernis, progresif, dan reformis. Namun, ia 

memilih istilah "moderat" dikarenakan ia merasa istilah tersebut lebih 

tepat untuk membedakan kelompok ini dari kelompok puritan. Baginya, 

istilah "modernis" mengimplikasikan kelompok yang berusaha 

mengatasi tantangan modernitas pada masa kini. Selain itu, ia 

berpendapat bahwa sikap moderat mencerminkan pandangan 

mayoritas umat Islam saat ini terhadap keagamaan. Lebih lanjut, Khaled 

menjelaskan bahwsanya sikap moderat melibatkan keyakinan 

bahwsanya Tuhan memberi manusia kemampuan untuk membedakan 

antara yang benar serta yang salah. Oleh karena itu, sikap ini memberi 

kebebasan bagi individu untuk membuat pilihan terbaik mereka, namun 

tetap berada dalam kerangka moral yang diterima pada masyarakat 

umum.19 

Menurut Nur Kolis Madjid, moderasi merujuk pada proses di mana 

individu ataupun masyarakat mengubah sikap serta mentalitas mereka 

supaya selara dengan tuntutan zaman modern. Tujuan utamanya yakni 

supaya menciptakan kebahagiaan hidup bagi semua orang. Moderasi 

juga mencakup upaya untuk menafsir ulang doktrin-doktrin tradisional 

agar sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Dalam 

konteks Indonesia, sebuah negara yang kaya bakal keberagaman, 

moderasi beragama sangat penting. Hal ini karena dapat mencegah 

konflik antar kelompok, terutama antar agama, yang seringkali muncul 

                                                             

19Khaled Abou El Fadl, Selamatkan Islam dari Muslim Puritan (Cet. I; Jakarta: 
Serambi, 2006), h. 117. 
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karena perbedaan pandangan dan nilai. Pemahaman yang baik tentang 

nilai-nilai toleransi dan menghargai keberagaman dapat membantu 

mengurangi perilaku-perilaku seperti egoisme, intoleransi, dan 

diskriminasi antar kelompok.20 

1. Konsep Moderasi 

Al-Qur'an telah menjelaskan, bahwa Allah swt. menyebut umat 

Islam sebagaimana "umat pertengahan" atau "moderat", yang menurut 

cendekiawan Muslim misalnya Quraish Shihab, mengilustrasikan 

kesempurnaan yang sesuai dengan objeknya. Istilah "al-wasat" 

mengindikasikan bahwasanya kualitas yang baik seringkali terletak di 

tengah-tengah antara dua ekstrem. Sebagaimana contohnya, keberanian 

merujuk pada sikap yang terletak di pertengahan antara sikap ceroboh 

serta ketakutan, sedangkan kedermawanan menandakan keseimbangan 

antara sikap boros dan kikir.21 

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai kelompok 

etnis, ras, suku, bahasa, budaya, dan agama. Keanekaragaman ini 

memunculkan banyak agama dan aliran kepercayaan yang berkembang 

pesat. Oleh karena itu, pemahaman akan pluralisme dan sikap moderat 

dalam beragama sangat penting di masyarakat yang begitu beragam ini. 

Hal ini diperlukan untuk menjaga stabilitas, ketertiban, dan 

kenyamanan umat dalam menjalankan keyakinan agama mereka 

                                                             

20Nur Kolis Madjid, “Moderasi Sufistik atas Pluralitas Agama”, Jurnal Pemikiran 
Keislaman dan Kemanusian 01, no. 2 (2017): h. 170.  

21Muhammad Sabir, “Wawasan Hadis Tentang Tasamuh (Toleransi) (Suatu 
Kajian Hadis Tematik)”, Al-Syir’ah 9, no. 2 (2016): h. 7. 
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masing-masing, serta untuk mempromosikan kerukunan antar umat 

dan mencegah konflik sosial yang berbasis agama (syara’).22 

Yusuf Al Qardhawi menjadi salah satu tokoh yang mendorong 

aliran pemikiran al-wasathiyah yang sebenarnya sudah dimulai oleh 

generasi misalnya Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abdh, serta 

Rasyid Ridha. Mereka berupaya untuk membebaskan umat dari 

belenggu, menggabungkan dan menciptakan keseimbangan antara 

keadilan dan moderasi. Oleh sebab itu, konsep moderasi menjadi 

penting, serta berikut merupakan salah satu formulasi moderasi 

menurut Yusuf Al Qardhawi:  

a. Berpegang teguh pada nilai moral serta akhlak. Mencakup integritas 

tinggi seperti kejujuran, amanah, mematuhi kesepakatan, bersikap 

rendah hati, dan memiliki rasa malu. Hal ini juga mencakup komitmen 

terhadap moralitas sosial seperti keadilan, kebijaksanaan, serta 

berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat. 

b. Kerjasama kombinatif antara dua entitas yang bertentangan 

melibatkan posisi moderat yang mampu memanfaatkan keunggulan 

dan menghindari kelemahan dari kedua sisi aspek yang bersifat 

konfrontatif tersebut. Hal ini menghindari sikap yang memihak pada 

salah satu pihak dan mengabaikan pihak lain, sehingga menghindari 

perilaku ekstrem.  

c. Perlindungan hak-hak agama minoritas mensyaratkan bahwa 

kewajiban mereka harus setara dengan yang diberikan kepada 

                                                             

22Muhammad Sabir, “Wawasan Hadis Tentang Tasamuh (Toleransi) (Suatu 
Kajian Hadis Tematik)”, h. 8. 
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orang lain. Namun, dalam hal upacara keagamaan, harus ada 

pemisahan yang jelas. Negara tidak boleh membatasi kegiatan 

keagamaan minoritas seperti larangan terhadap konsumsi daging 

babi dan minuman beralkohol. 

d. Nilai-nilai humanis dan sosial yang sebenarnya merupakan bagian 

yang penting dalam tradisi Islam yang autentik. Dalam konteks 

perkembangan zaman modern, sering kali nilai-nilai ini 

diidentifikasi sebagai nilai-nilai Barat, yang sejalan dengan konsep 

keadilan dalam masyarakat dan pemerintahan, kebebasan, martabat 

manusia, dan hak asasi manusia. 

e. Semua anggota masyarakat harus bersatu dan menunjukkan 

loyalitas, bekerja sama dalam hal-hal yang disepakati, serta bersikap 

toleran terhadap hal-hal yang telah disetujui oleh semua orang. 

f. Mempercayai bahwasanya berbagai keyakinan agama, tradisi, 

bahasa, kecerdasan, serta pandangan politik yang berbeda 

merupakan hal yang penting, yang memerlukan keselarasan antara 

berbagai budaya.23 

Kesadaran moderasi yang tinggi, membuat masyarakat secara 

tidak langsung mengembangkan keindahan dari keberagaman dan 

menunjukkan sikap kemurahan hati serta keterbukaan dari kedua belah 

pihak berdasarkan saling pengertian. Istilah ini sering kali digunakan 

dalam konteks hubungan timbal balik. Dengan demikian, moderasi 

dalam Islam dapat diinterpretasikan sebagai sikap untuk saling 

                                                             
23Ahmad Dumyathi Bashori, “Konsep Moderat Yusuf Qardhawi : Tolak Ukur 

Moderasi dan Pemahaman Terhadap Nash”, Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan 
36, no. 1 (2013):h. 7. 
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menghargai dan menghormati satu sama lain. Di Barat, konsep 

"moderasi" lebih menekankan pada keberadaan otoritas yang memiliki 

kekuasaan, yang mungkin dengan enggan bersikap sabar atau 

membiarkan keberadaan orang lain yang berbeda. 

D. Mazhab 

Menurut bahasa Arab, asal kata "mazhab" berasal dari bentuk 

masdar (kata benda) dari kata kerja "dzahaba", yang berarti pergi. 

Dengan begitu, mazhab secara harfiah mampu diartikan sebagaimana 

"tempat pergi", yang mengacu pada jalan ataupun metode (ath-

thariq).24 

 Sedangkan menurut para ulama mazhab sendiri memiliki 

beberapa rumusan: 

1. Menurut M. Husain Abdullah, mazhab merupakan suatu 

koleksi pendapat dari mujtahid tentang hukum-hukum Islam. 

Pendapat-pendapat ini diperoleh dari dalil-dalil syariat yang 

terperinci, serta berbagai qawa’id (hukum-hukum umum) dan 

ushul (prinsip-prinsip dasar) yang menjadi landasan bagi 

pendapat-pendapat tersebut. Semua ini saling terhubung dan 

membentuk satu kesatuan yang utuh.25 

2. Menurut Ali Hasan, mazhab adalah mengikuti kesimpulan 

ijtihad yang dibuat oleh seorang imam mengenai hukum suatu 

isu atau prinsip-prinsip hukum yang diperolehnya.26 

                                                             
24M. Husain Abdullah, Al-Wadhih fi Usul al-Fiqh (Cet. I; Beirut: Darul 

Bayariq, 1995), h. 197. 

25 M. Husain Abdullah, Al-Wadhih fi Usul al-Fiqh, h. 197. 

26Muhammad Ali Hasan, Perbandingan mazhab (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 1995), h. 86. 
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 Berbagai definisi yang sudah disebutkan di atas, mampu kita 

pahami bahwasanya mazhab merujuk pada inti pemikiran ataupun 

dasar yang dipergunakan oleh seorang Imam mujtahid untuk 

menyelesaikan masalah ataupun menyusun hukum-hukum Islam. 

Dengan begitu, mazhab mencakup serangkaian hukum Islam yang 

dikembangkan oleh seorang Imam mujtahid serta prinsip-prinsip ushul 

fiqh yang menjadi metodologi yang digunakan oleh mujtahid tersebut 

dalam menafsirkan hukum-hukum Islam dari dalil-dalilnya yang 

terperinci. Jadi, meskipun mazhab dalam manifestasinya berupa 

hukum-hukum syariat (fiqh), penting untuk dicatat bahwasanya 

mazhab juga mencakup ushul fiqh yang merupakan metode yang 

digunakan untuk menemukan hukum-hukum tersebut. Dengan 

demikian, ketika kita menyebut mazhab Syafi'i, kita merujuk pada fiqh 

dan ushul fiqh menurut pandangan Imam Syafi'i.27 

Sejarah Islam, telah ada berbagai mahzab fiqih sejak zaman 

sahabat. Contohnya termasuk mazhab Aisyah ra, mazhab Ibn Mas’ud ra, 

dan mazhab Ibn Umar. Setiap mazhab ini memiliki prinsip sendiri dalam 

menafsirkan teks Al-Qur'an dan sunnah, sehingga pendapat Ibn Umar 

tidak selalu sejalan dengan Ibn Mas’ud atau Ibn Abbas. Namun, 

perbedaan ini tidak dianggap salah karena setiap individu telah 

melakukan ijtihad. Pada masa tabi'in, ada istilah "fuqaha al-Madinah" 

yang mencakup tujuh orang terkenal seperti Said ibn Musayyib, Urwah 

ibn Zubair, Al-Qasim ibn Muhammad, Kharijah ibn Zaid, Ibn Hisyam, 

                                                             

27Ahmad Nahrawi, Al-Imam asy-Syafi’i fi Mazhabayhi al-Qadim wa al-Jadid (Cet. 
I; Kairo: Darul Kutub, 1994), h. 208. 



37 
 

 
 

Sulaiman ibn Yasan, dan Ubaidillah, serta Nafi’ maula Abdullah ibn 

Umar. Di Kufah, dikenal Al-Qamah ibn Mas’ud dan Ibrahim An-Nahha’i, 

guru dari Imam Abu Hanifah. Sedangkan di Bashrah, terdapat al-Hasan 

Al-Bashri. Diantara tabi'in, terdapat tokoh-tokoh seperti Ikrimah maula 

Ibn Abbas, Atha’ ibn Abu Rabbah, Thawus ibn Kiisan, Muhammad ibn 

Sirin, Al-Aswad ibn Yazid, Masruq ibn al-A’raj, Alqamah an Nahha’i, 

Sya’by, Syuraih, Said ibn Jubair, Mahhul ad Dimasyqy, dan Abu Idris al-

Khaulani yang terkenal di bidang fiqih. 

Bermazhab sering disebut sebagai bertaklid, tetapi ini tidak hanya 

berlaku bagi orang awam. Sebaliknya, ini merupakan sikap yang alami 

bagi seseorang yang memiliki pemahaman diri yang baik. Contohnya, 

Imam Bukhari yang terkenal masih mengikuti mazhab Syafi'i, 

menunjukkan bahwa tingkat bermazhab atau bertaklid ada dalam 

berbagai tingkatan. Semakin tinggi kemampuan seseorang, semakin 

leluasa ia dalam mengikuti mazhabnya, bahkan mungkin pada akhirnya 

bisa melakukan ijtihad sendiri.28 

Dalam konteks hukum Islam, terdapat empat mazhab utama yang 

dikenal sebagai Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan 

Mazhab Hambali. Setiap mazhab ini mengandung manfaat besar dalam 

memahami dan mengamalkan hukum Islam. Mengabaikan atau 

meninggalkan seluruh mazhab ini bisa berisiko dalam merusak 

pemahaman dan implementasi syariat Islam. Umat Islam secara umum 

sepakat untuk mengacu kepada ulama salaf sebagai pedoman otoritatif 

dalam memahami ajaran dan praktik syariat secara akurat. 

                                                             
28M. Ali Al-Sayis, Nasy’ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Athwaruhu, terj. M. Muzamil, 

Fiqih Ijtihad Pertumbuhan dan Perkembangannya (Solo: Pustaka Mantiq, 1997), h. 146. 
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Syariat Islam hanya mampu dipahami melalui dua metode utama: 

naql (mentransmisikan ilmu dari generasi sebelumnya) serta istinbath 

(mendeteksi hukum dari sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an dan 

hadis melalui ijtihad). Naql memerlukan transmisi pengetahuan dari 

generasi ke generasi secara berkesinambungan untuk memastikan 

keakuratan pemahaman. Sementara itu, istinbath memerlukan 

pemahaman mendalam terhadap berbagai mazhab ulama dari masa 

lampau supaya tidak keliru dalam menetapkan hukum, yang mampu 

bertentangan dengan kesepakatan ijma' (kesepakatan umat Islam). 

Kedalaman pengetahuan dalam berbagai bidang seperti bahasa Arab, 

ilmu hukum, perdagangan, serta keahlian teknis lainnya tidak dapat 

diperoleh dengan mudah dan memerlukan pembelajaran yang 

berkelanjutan dari para ahli. Pendekatan lain untuk memperoleh 

pengetahuan ini sangat jarang dan hampir tidak pernah terjadi dalam 

praktiknya, meskipun secara teori memungkinkan. 

Jika pandangan-pandangan dari ulama salaf telah dianggap 

sebagai standar yang harus diikuti, maka pandangan-pandangan 

tersebut haruslah memiliki referensi yang sahih dan dapat dipercaya, 

baik melalui sanad yang jelas maupun tertulis dalam kitab-kitab yang 

terkenal dan telah dikomentari dengan menjelaskan keunggulan 

pandangan tersebut dibandingkan dengan pandangan lain yang serupa. 

Mereka harus dapat membedakan hal-hal khusus dari yang umum, 

mengatur batasan-batasan yang mutlak dalam konteks tertentu, 

menyatukan dan menjelaskan pandangan yang berbeda dalam masalah 

yang masih diperdebatkan, serta menjelaskan alasannya mengapa 
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hukum tersebut muncul. Oleh karena itu, jika pandangan-pandangan 

ulama tersebut tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang telah 

disebutkan di atas, maka pandangan tersebut tidak bisa dijadikan 

sebagai pedoman. 

Tidak didapatinya aliran keagamaan lain di zaman sekarang yang 

memenuhi kriteria serta karakteristik seperti yang dimiliki oleh empat 

mazhab ini. Meskipun ada mazhab lain yang mendekati standar dan 

sifat yang disebutkan, seperti mazhab Imamiyah (Syi'ah) dan Zaydiyah 

(sekte Syi'ah), keduanya termasuk dalam kelompok inovasi bid'ah 

dalam agama, oleh karena itu tidak boleh diikuti sebagai pedoman. 

Rasulullah saw. telah bersabda: 

رأيتمُاختلافاُ ُلنُتجتمعُعلىُضلالة،ُفإذاُ  
فعليكمُبالسوادُإنُأمت 

فإنهُمنُشذُشذُإلىُالنار الأعظم  
 

Artinya: 

“Sesungguhnya ummatku tidak akan bersatu dalam kesesatan. 
Maka jika kalian melihat perselisihan, berpeganglah pada As-
Sawad Al-A’dzam. Barangsiapa yang menyelisihinya akan terasing 
di neraka”29 

Beberapa aliran yang dianggap benar telah lenyap dan hanya 

empat aliran yang tersisa, maka jelas bahwa mengikuti empat aliran ini 

sama dengan mengikuti jalan yang paling besar (as-Sawadal-A’zham). 

Meninggalkannya berarti keluar dari jalan yang paling besar (as-

Sawadal-A’zham). 

Setiap orang yang telah mencapai usia dewasa dan berakal yang 

tidak mampu untuk melakukan ijtihad secara langsung, diwajibkan 

                                                             
29Abu Abdillah Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah (Beirut: Dar al-Ihya’ al-Arabiyah, 

1893), h. 394. 
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untuk mengikuti salah satu dari empat mazhab dalam masalah hukum 

Islam. Mereka tidak diperbolehkan untuk menafsirkan Al-Qur'an atau 

hadis secara langsung untuk mendapatkan hukum sendiri.  

Dipahami bahwa mereka yang memiliki kemampuan untuk ber-

istinbath (mengambil dalil langsung dari Al-Qur’an dan hadis) adalah 

orang-orang yang sudah terampil dan berpengetahuan dalam berijtihad, 

bukan orang lain, seperti yang dijelaskan dalam bab ijtihad di berbagai 

literatur. Bagi orang yang mencapai tingkat mujtahid, adalah tidak 

dibolehkan baginya untuk melakukan taqlid dalam masalah di mana dia 

sendiri mampu berijtihad, karena kemampuan berijtihadnya sendiri 

seharusnya menjadi pedoman bagi mereka untuk tidak melakukan 

taqlid. Namun, mujtahid yang independen (ahli hukum Islam yang 

mampu menafsirkan hukum langsung dari Al-Qur’an dan Hadis) yang 

memenuhi seluruh syaratnya, tidak lagi ditemukan dalam kurun waktu 

sekitar enam ratus tahun yang lalu, misalnya yang dikemukakan oleh 

Ibnu Shalah. Bahkan, beberapa ulama yang mengikuti mazhab Syafi’i 

mengungkapkan bahwasanya mengikuti selain dari empat mazhab 

tersebut tidak diperbolehkan. Mereka berpendapat bahwasanya tidak 

didapati jaminan kebenaran terkait hubungan mazhab tersebut dengan 

imam-imam yang bersangkutan, karena tidak ada sanad yang dapat 

menjamin terhindarnya dari beberapa kesalahan dan perubahan. 

Berbeda dengan mazhab-mazhab lainnya, mazhab ini memiliki 

pemimpin-pemimpin yang sudah dengan sungguh-sungguh 

mengumpulkan serta mengatur berbagai pendapat, serta menjelaskan 

apa yang sudah diputuskan ataupun belum diputuskan oleh pendiri 
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mazhab. Hal ini memastikan bahwasanya para pengikutnya tidak 

tersesat dalam mencari pemahaman yang benar, melainkan mampu 

membedakan antara pendapat yang kuat serta yang lemah. Para imam 

pada masing-masing mazhab ini begitu terkenal sehingga ketika nama 

mereka disebutkan, orang yang bertanya sudah pasti mengenal mereka 

tanpa perlu pengenalan tambahan. 

Dalil yang menjelaskan tentang itu adalah QS Al-Baqarah/2: 286.  

Allah swt. berfirman : 

ُ
 
ُ لا ف 

ِّ
ل
َ
ك ُ  ي 

َ
ا اللّ س 

ْ
ف
 
ُ ن

َ
لا ا إِ ه  ع  سْ ُو  ۚ 

Terjemahnya:  
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya.30 

Ayat tersebut bermaksud bahwasanya Allah tidak memberikan 

beban kepada seseorang melebihi dari apa yang dapat mereka lakukan. 

Ini memperlihatkan kebaikan, kelembutan, kasih sayang, serta 

kemurahan Allah kepada makhluk-Nya. Hadis-hadis yang mendukung 

prinsip ini yakni hadis-hadis terkait penugasan Muaz. Rasulullah saw. 

bersabda: 
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30Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 49. 
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Artinya:  

Bahwa Nabi saw. ketika mengutus Muaz ke negara aman, beliau 
berkata berkata ketika ada satu permasalahan disodorkan 
kepadamu, bagaimanakah kamu memutuskannya , ia menjawab 
kuputuskan dengan kitab Allah, beliau bertanya maka bagaimana 
jika tidak ada dalam kitab Allah , ia menjawab kuputuskan dengan 
hadis Rasulullah saw. beliau bertanya Bagaimana jika tidak ada 
dalam hadis Rasulullah saw.?, ia menjawab: Aku akan berijtihad 
dengan pendapatku tidak lebih. Ia berkata: Waktu itu beliau 
menepuk dadanya, kemudian beliau berkata: Segala puji bagi 
Allah yang memberi taufik kepada utusan Rasul-Nya dengan 
sesuatu yang disenangi oleh Rasul-Nya'"31 

Mayoritas ulama sepakat bahwasanya hadis ini memperlihatkan 

bahwasanya Rasulullah saw. mengakui pentingnya ijtihad. Ini mampu 

dimengerti bersama bahwasanya Rasulullah saw. memuji Muaz karena 

jawabannya yang menegaskan bahwa ia akan melangsungkan ijtihad 

ketika Al-Qur'an dan hadis tidak memberikan jawaban langsung 

terhadap suatu masalah hukum misalnya yang disebutkan dalam hadis 

tersebut. Berdasarkan hadis ini, seorang mujtahid tidak diwajibkan 

untuk mencapai kebenaran mutlak dalam ijtihadnya karena hanya Allah 

yang mengetahuinya. Yang diharapkan hanyalah mencapai pemahaman 

yang benar secara luas sesuai dengan kemampuannya.32 

E. Moderasi Bermazhab  

Konsep moderasi bermazhab lebih di kenal sebagai istilah 

washatiyah fil mazahib yang dapat di artikan sebagai kerangka berpikir, 

bertingkah laku yang ideal penuh keseimbangan serta proporsional saat 

menempatkan pendapat para imam mazahib dan seharusnya tertanam 

di setiap pribadi muslim namun demikian masih adanya persilangan 

                                                             

31Abu Daud, Sunan Abi Daud (Mesir; Maktabah Syarikah wa Matba‟ah al-
Musthafa, 1952), h. 308. 

32Muhammad Sabir dan Riswan, “Bermazhab Dalam Pandangan Hadis Nabi 
Saw.”, Shautuna 1, no.2 (2020): h. 100. 
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pendapat oleh karna kurangnya pemahaman terhadap perilaku 

moderat dalam bermazhab. 

Perbedaan aliran (mazhab) sebenarnya merupakan hal yang wajar 

terjadi di kalangan umat Islam. Pada QS Hud/11: 118. telah dijelaskan 

bahwa: 
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ُ
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ت
ْ
خ   م 

 

Terjemahnya: 

“Jikalau tuhanmu menghendaki, tentu ia menjadikan umat 
manusia menjadi satu, tetapi mereka senantiasa berselisih 
pendapat, kecuali orangorang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, 
dan untuk itu Allah menciptakan mereka”.33 

 Perbedaan pendapat di antara kelompok-kelompok dalam 

komunitas Muslim tidak selalu berjalan dengan damai. Beberapa kasus 

menunjukkan sikap fanatisme terhadap mazhab yang menghalangi 

toleransi terhadap pemahaman yang berbeda-beda tentang agama. 

Perbedaan mazhab sering digunakan sebagai dasar untuk membeda-

bedakan dan terkadang berujung pada ekstremisme dalam praktik 

keagamaan. 

Dimensi-dimensi kehidupan manusia sangat berbeda-beda, 

sehingga diperlukan suatu konsep yang dapat diterima oleh semua 

orang. Islam mengajarkan bahwa semua manusia sama di hadapan 

Allah swt dan selalu meneguhkan prinsip ini.34 

 

 

                                                             

33Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 278. 

34Achmad Musyahid, dkk, “Pengembangan Moderasi Bermazhab di Kalangan 
Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum UINAM: Relevansi Pemikiran Islam 
Moderat”, Kuriositas 15, no. 1 (2022): h. 143. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini merujuk pada 

penelitian empiris, juga dikenal sebagaimana penelitian lapangan (field 

research), yang menginvestigasi implementasi hukum yang berlaku 

serta fenomena yang terjadi di masyarakat secara langsung.1 Jenis 

penelitian ini sering disebut juga dengan penelitian kualitatif, yaitu 

penelitian dengan cara pengumpulan data untuk mendeskripsikan 

suatu fenomena yang terjadi yang mana peneliti sebagaimana 

instrument kunci. Suatu teknik pengumpulan dengan menggabungkan, 

menggunakan analisis data bersifat induktif serta merupakan hasil 

penelitian yang lebih mengutamakan makna atau data dibalik yang 

teramati. Metode penelitian ini juga akan memberikan gambaran umum 

terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan untuk menggali sesuai 

fakta, metode kualitatif memberikan penekanan lebih pada observasi 

fenomena serta menyelidiki makna substansial dari fenomena tersebut. 

Analisis serta ketajaman dalam penelitian kualitatif sangat dipengaruhi 

oleh kekuatan kata dan kalimat yang dipilih. Dengan begitu, mampu 

disimpulkan bahwasanya penelitian kualitatif berfokus pada proses 

pengumpulan data serta interpretasi hasilnya. 

 

                                                             
1Muhammad Syahrum, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum : Kajian 

Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis (Cet. I; Riau: 
Dotplus, 2022), h. 38. 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian bakal dilangsungkan di Kota Makassar tepatnya di 

Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Kapasa karena melihat banyaknya 

disintegrasi dalam memahami mazhab yang menjadi objek wilayah, 

maka peneliti akan melakukan penelitian di beberapa tempat 

keagaaman seperti masjid, Kantor Urusan Agama (KUA), langgar, 

tempat pengajian, pondok pesantren dan juga termasuk masyarakat 

secara umum yang akan dipilih sebagai informan dengan metode 

snowball sampling yaitu dengan memilih dan mengidentifikasi sampel 

dengan bantuan key-informan. Maksudnya yaitu mengumpulkan data 

dari satu informan kemudian peneliti akan dibantu untuk menemukan 

data informan lain nya, sehingga akan mempengaruhi pengembangan 

penelitian. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini mempergunakan pendekatan fenomenologi. 

Menurut Alfred Schutz, yang dimaksud dengan fenomenologi yakni 

sebuah pendekatan filosofis dan metodologis yang datang dari 

pemahaman terhadap sebuah obyek atau peristiwa. Tujuan dari 

fenomenologi adalah bagaimana mempelajari suatu fenomena yang 

dialami dalam kesadaran, fikiran dan tindakan sehingga fenomena 

tersebut dapat diterima dan bernilai kemudian juga memakai Metode 

penelitian naratif merujuk pada jenis penelitian kualitatif di mana 

peneliti menginvestigasi satu individu ataupun lebih guna memperoleh 

informasi terkait perkembangan kehidupan mereka. Informasi ini 
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selanjutnya diorganisir oleh peneliti menjadi sebuah laporan yang 

mengikuti urutan kronologis. 

C. Sumber Data 

Beberapa sumber data yang akan di gunakan sebagai rujukan pada 

penelitian ini yakni sebagaimana berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sebuah data yang diperoleh dengan melakukan dengan terjun 

langsung ke lapangan dengan melangsungkan wawancara serta 

observasi dari suatu objek dan kejadian yang terjadi. Oleh karena itu 

akan dilakukan wawancara langsung dengan beberapa informan yang 

menjadi objek penelitian ini.  

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merujuk pada informasi yang mendukung data 

primer, yang diperoleh dari sumber misalnya buku, jurnal, serta 

penelitian terdahulu yang relevan dengan subjek penelitian. Informasi 

ini membantu guna memberikan konteks tambahan serta mendukung 

analisis pada penelitian yang sedang dilangsungkan.2 

D. Metode Pengumpulan Data 

Berikut adalah yang menjadi teknik pengumpulan data yang 

dipergunakan pada penelitian ini. 

1. Observasi  

Sebuah teknik pengumpulan dengan melangsungkan pengamatan 

serta pencatatan secara sistematik pada fenomena yang terjadi pada 

objek penelitian. yaitu pengamat dapat berperan sebagaimana 

                                                             
2Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru, 

2014), h. 74. 
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partisipan dan non partisipan, lalu pengamatan mampu dilangsungkan 

dengan terus terang atau menyamar (dalam situasi tertentu).3 Dengan 

memusatkan pengamatan pada kegiatan keseharian yang terjadi dalam 

kegiatan keagamaan  mempengaruhi pada tingkat kesadaran moderasi 

di masyarakat kapasa. 

2. Wawancara  

Wawancara merujuk pada suatu metode pengumpulan data yang 

dilaksanakan secara lisan antara dua orang ataupun lebih.4 Sehingga 

peneliti akan menyiapkan beberapa pertanyaan kemudian dijawab oleh 

informan yang bersangkutan. Para informan itu di antaranya:  

a. Tokoh masyarakat, dipilih sebagai pemimpin dan yang mempunyai 

pengaruh dalam masyarakat kapasa. 

b. Tokoh Agama, dalam hal ini masyarakat sering memposisikan kiai 

atau tokoh agama yang tinggal di sekitar mereka menjadi kiblat bagi 

sebagian masyarakat karena dianggap sebagai manusia yang taat 

dan memiliki derajat lebih tinggi di hadapan Tuhan 

c. Masyarakat sebagai pelaku secara umum dalam moderasi 

bermazhab, yang memiliki peran sangat penting yakni untuk 

menjawab problem/masalah yang diangkat dalam penelitian ini 

Wawancara dilakukan secara terbuka, subjek dengan bebas 

mengemukakan pendapat atau jawaban yang tentunya tetap dibatasi 

                                                             

3Ajat Rukajat, Qualitative Research Approach (Cet. I;Yogyakarta: Deepublish, 
2018), h. 54. 

4Eva Ellya Sibagariang, dkk, Buku Saku Metode Penelitian (Cet. I; Jakarta: CV. 
Trans Info Media, 2010), h. 99. 



48 
 

 
 

oleh tema dan alur yang dibuat penulis untuk menghindari pembahasan 

yang lebih luas. 

3. Penelusuran Literatur 

Penelusuran literatur merujuk pada metode untuk mengumpulkan 

informasi dengan mempergunakan data yang sudah didapati ataupun 

laporan dari peneliti sebelumnya. Proses ini juga dikenal sebagaimana 

pengamatan tidak langsung.5 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merujuk pada alat yang akan mendukung 

peneliti saat melangsungkan pengumpulan data. Beberapa instrumen 

pendukung itu bertujuan untuk kelengkapan pengumpulan data-data 

dan informasi terkait. Pengumpulan data yang dimaksud yakni dengan 

menggunakan metode observasi serta wawancara. Yaitu dengan 

mengamati secara langsung objek penelitian kemudian pada saat yang 

sama, melakukan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan 

sebagai panduan bagi orang yang akan diwawancarai atau biasa disebut 

dengan pedoman wawancara. 

F. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data 

Penelitian ini peneliti akan mempergunakan analisis dekriptif. 

Analisis dekriptif yaitu analisis yang bertujuan untuk menggambarkan 

fakta-fakta subjek. Gambaran umum tersebut diperoleh dari data-data 

yang dikumpulkan untuk penelitian (analisis domain) dengan 

menggunakan cara berpikir induktif. 

                                                             
5Iqbal Hasan dan Misbahuddin, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik (Cet. 1; 

Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 21. 
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Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan berupa narasi serta 

deskripsi yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, serta 

dokumentasi. Analisis dilangsungkan mempergunakan metode Miles 

and Huberman selama proses pengumpulan data. Sesudah data 

dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu, peneliti melangsungkan 

wawancara dengan informan. Ketika setelah dianalisis masih dirasa 

belum memuaskan, peneliti bakal melanjutkan wawancara dengan 

pertanyaan tambahan hingga mencapai tahap yang diinginkan.  

Analisis kualitatif, prosesnya dilangsungkan secara interaktif serta 

berkesinambungan hingga selesai sehingga data tersedia dalam jumlah 

yang memadai. Penulisan analisis mempergunakan pendekatan 

deduktif-induktif, yang mana dilangsungkan abstraksi serta pencatatan 

fenomena terkhusus yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan. Teori 

yang dikembangkan kemudian menurut bukti yang terkumpul secara 

luas di lapangan, yang saling terkait satu sama lain.  

Proses analisis data ini bertujuan untuk membatasi suatu 

penemuan tertentu, sehingga menjadi suatu data yang lebih baik dan 

teratur dalam menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan pada 

sebuah penelitian. Berikut adalah teknik pengolahan data yang 

dipergunakan pada penelitian ini: 

1. Reduksi Data 

Tahapan ini mencakup penulis akan mengkategorikan, 

mempersempit, dan mengelompokkan data yang telah dikumpulkan 

menjadi unit yang lebih relevan dan terfokus. Data yang sudah direduksi 

kemudian dipilih yang paling relevan dengan tujuan penelitian.  
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2. Display Data/Penyajian Data 

Tahap selanjutnya, peneliti akan menyajikan temuan dan 

analisisnya secara jelas dan komprehensif, sehingga membuat data 

menjadi efektif untuk pembaca dapat memahami informasi yang 

disampaikan dalam penelitian. Data akan disajikan dalam bentuk narasi 

untuk dapat menggambarkan dan menjelaskan temuan penelitian dan 

untuk menghubungkan tema-tema yang akan muncul dalam temuan 

penelitian.  

3. Penarikan Kesimpulan 

Tahap yang terakhir adalah menarik sebuah kesimpulan mulai dari 

awal mula pengumpulan data, penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang 

memungkinkan untuk dapat menetapkan esensi dari permasalahan 

yang diharapkan dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian 

ini. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Menguji keabsahan data pda pemelitian ini adalah suatu hal yang 

paling penting karena untuk membuktikan bahwa penelitian yang 

dilakukan sudah selaras dengan apa yang sesungguhnya didapati pada 

kenyataan. Oleh sebab itu untuk menguji keabsahan data ini dapat 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Uji credibility (kredibilitas). Menguji kepercayaan pada data 

dari hasil penelitian. Mampu dilangsungkan dengan 

memperpanjang waktu penelitian. Peneliti akan melakukan 

pengamatan kembali ke lapangan, apakah datanya masih sama 

atau megalami perubahan, kemudian wawancara dengan 
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sumber data yang sama atau yang baru ditemui. Sehingga 

dengan begitu, akan terjalin keakraban antara peneliti dengan 

informan, saling timbul kepercayaan, serta akhirnya diperoleh 

informasi yang lebih lengkap dan dapat dipertanggung 

jawabkan. 

2. Triangulasi sumber, yaitu sebuah teknik dengan menguji 

kredibilitas data untuk menganalisa satu data yang sama 

namun diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda.  Seperti 

membandingkan data hasil wawancara dengan isu suatu 

dokumen yang berhubungan, melihat perspektif antar 

informan.6 Kemudian dikategorisasikan, mana pandangan yang 

sama, berbeda serta lebih spesifik pada beberapa sumber yang 

berbeda. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6Hengki Wijaya, Analisa Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi (Makassar, 

2018). 
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BAB IV 

METODE TALFIQ DAN TAKHAYYUR DALAM PENGARUH MODERASI 

BERMAZHAB DI LINGKUNGAN MASJID KAPASA RAYA KECAMATAN 

TAMALANREA KOTA MAKASSAR 

A. Gambaran umum mengenai Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan 
Tamalanrea Kota Makassar 

1. Sejarah Kecamatan Tamalanrea 

Menurut Bahasa Makassar, Tamalanrea diterjemahkan sebagai 

tidak merasa jemu. Nama Tamalanrea diberikan oleh Dg. Nuntung, yang 

saat itu menjabat sebagai Camat Biringkanaya. Alasannya adalah karena 

dalam proses pemekaran Kecamatan Biringkanaya, usulan tersebut 

berulang kali diajukan tetapi baru disetujui kemudian. Dg. Nuntung 

terus menerus mengusulkan pemekaran tersebut, sehingga daerah 

pecahan Biringkanaya dinamai Tamalanrea, yang berarti tidak merasa 

jemu. 

Kecamatan Tamalanrea mendapati luas wilayah sebesar 31,84 

kilometer persegi, yang setara dengan sekitar 18,11 persen dari total 

luas Kota Makassar. Di dalam kecamatan ini terdapat delapan 

kelurahan. Kelurahan terluas adalah Kelurahan Bira dengan luas 

mencapai 9,26 kilometer persegi. Di sisi lain, Kelurahan Tamalanrea 

memiliki luas terkecil di antara kelurahan lainnya, yakni hanya 2,02 

kilometer persegi. 

Iklim di Kecamatan Tamalanrea, seperti halnya di daerah lain di 

Kota Makassar, mengalami dua musim utama, yakni musim kemarau 

serta musim penghujan. Pada tahun 2021, bulan Januari tercatat 
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sebagai bulan dengan curah hujan tertinggi, mencapai 1.995 mm3 

dengan hujan turun selama 30 hari. 

Kecamatan Tamalanrea, pada tahun 2021, tanaman hortikultura 

yang paling banyak dihasilkan adalah kangkung. Dari luas panen 

sebesar 13,45 hektar, kangkung berhasil menghasilkan sebanyak 672,50 

kuintal. Selain itu, terdapat juga produksi cabai rawit sebanyak 880,00 

kuintal. Di sisi lain, jenis buah-buahan yang dominan dihasilkan di 

kecamatan tersebut adalah mangga dan pisang, dengan produksi 

masing-masing mencapai 3.000 kuintal dan 50 kuintal pada tahun yang 

sama. 

2. Letak Astronomis 

Kelurahan Kapasa Raya memiliki kode Pos 90241. Luas daerah 

Kapasa Raya adalah 2,2 km2 mencakup sekitar 6,66% luas daerah di 

Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Kemudian letak astronomis 

Kelurahan Kapasa Raya adalah 5°6′3,39″ LS dan 119°29′45,1″ BT. 

Seluruh kelurahan di Kecamatan Tamalanrea tercatat sudah 

menggunakan listrik pemerintah dari PLN sebagai sumber penerangan 

utama.  

3. Kondisi masyarakat 

Kecamatan Tamalanrea terdiri dari 8 kelurahan. Setiap kelurahan 

memiliki antara 21-88 Rukun Tetangga dan 6-14 Rukun Warga. 

Sebanyak 58 Pegawai Negeri Sipil berada dibawah Pemerintah 

Daerah Kecamatan Tamalanrea dan Pemerintah Daerah Kelurahan-

Kelurahan yang ada di Kecamatan Tamalanrea, yang terdiri atas 27 

orang PNS laki-laki dan 31 orang PNS perempuan. Menurut tingkat 
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pendidikan, tercatat bahwasanya sebagian besar PNS berpendidikan S1 

ke atas yakni sebanyak 45 orang ataupun sekitar 77,59 persen. 

Penduduk Kecamatan Tamalanrea tahun 2021 tercatat sebanyak 

103.733 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 

51.676 jiwa laki-laki dan 52.057 jiwa perempuan, dengan demikian 

maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 99,27, angka ini menunjukkan bahwa 

bahwa pada 100 penduduk perempuan ada 99 - 100 penduduk laki-laki. 

Dengan luas wilayah 31,84 km2, maka kepadatan penduduk di 

Kecamatan Tamalanrea yaitu 3.258 jiwa per Kilometer persegi. 

Kelurahan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kelurahan 

Buntusu dengan 9.144 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kelurahan 

dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kelurahan Bira yaitu 

1.368 per kilometer persegi. 

Tabel I. Data Penduduk 

No Desa/Kelurahan 
Jumlah  

Laki-laki 

Jumlah 

Perempuan 

Jumlah  

P dan L 

1. Tamalanrea indah  6.926 6.351 12.647 

2. Tamalanrea Jaya 7.981 7.808 15.789 

3. Tamalanrea 8.097 8.291 16.388 

4. Kapasa 3.938 4.042 7.980 

5. Parangloe 4.574 4.437 9.011 

6. Bira 6.332 6.333 12.665 

7. Buntusu 9.560 9.917 19.477 

8. Kapasa Raya 4.898 4.878 9.776 

 Jumlah 51.676 52.057 10.3733 



55 
 

 
 

Sumber data: Kantor Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar 

Tabel II. Sarana dan Prasarana Peribadatan 

No Tempat Ibadah Jumlah 

1. Masjid 124 

 2. Mushollah 5 

3. Gereja 12 

4. Pura  1 

Sumber data: Kantor Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar 

Ketersediaan fasilitas kesehatan, Kecamatan Tamalanrea memiliki 

fasilitas Kesehatan yang cukup lengkap, yang terdiri dari rumah sakit, 

rumah sakit bersalin, poliklinik, dan puskesmas serta beberapa fasilitas 

kesehatan lainnya. 

Tabel III. Sarana dan Prasarana  Kesehatan 

No Sarana Kesehatan Jumalah 

1. Puskesmas 4 

2. Posyandu 4 

3. Poliklinik 5 

4. Rumah Sakit 2 

Sumber data: Kantor Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar 

Tahun ajaran 2021/2022, jumlah sekolah di Kecamatan 

Tamalanrea pada jenjang TK 50 sekolah, SD 35 sekolah, SMP 16 sekolah, 

SMA 11 sekolah, dan SMK 5 sekolah. 
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Tabel IV. Sarana dan Prasarana Pendidikan 

NO Sarana Pendidikan Jumlah 

1. TK 50 

2. SD 35 

3. SMP 16 

4. SMA 11 

5. SMK 5 

Sumber data: Kantor Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar 

3. Luas wilayah adminisrasi 

Kecamatan Tamalanrea mempunyai  8 wilayah administrasi yang 

berstatus sebagai kelurahan, berikut rinciannya: 

Tabel VI. Luas Tiap Wilayah Administrasi 

No Desa/Kelurahan Luas (KM2) 

1. Tamalanrea indah  4,74 

2. Tamalanrea Jaya 2,98 

3. Tamalanrea 2,02 

4. Kapasa 2,06 

5. Parangloe 6,53 

6. Bira 9,26 
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7. Buntusu 2,13 

8. Kapasa Raya 2,12 

 Jumlah  31,84 

Sumber data: Kantor Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar 

B. Metode Talfiq Dan Takhayyur dalam Menyelesaikan Ikhtilaf 

Dalam Bermazhab Di Lingkungan Masjid Kapasa Raya 

Penelitian yang telah di lakukan kepada beberapa tokoh agama, 

imam, Asatiz, tokoh Masyarakat, tokoh pemuda serta jama’ah masjid itu 

sendiri, masing masing telah memberikan informasi berupa ilmu dan 

pengalaman yang berkaitan terhadapan penelitian yang kami 

sementara teliti. 

Memberikan pertanyaan terkait talfiq dan takhayyur apakah dapat 

menyelesaikan persoalan khilafiah dalam praktik ibadah di lingkungan 

masjid kapasa Raya dalam hal ini Ustaz Hanafing S.Q selaku tokoh 

agama memberikan tanggapan bahwa: 

“Di dalam agama kita itu terdapat berbagai macam pendapat dan 
pandangan dari hasil ijtihad dari pada imam mazhab itu sendiri mereka 
masing masing memiliki pendirian dan dasar dari apa yang mereka 
fatwakan sebagai pegangan dan perbedaan yang timbul selama bukan 
pada masalah Akidah maka hal itu di anggap biasa saja.”1 

Ustaz Ilham Ilyas selaku tokoh Nahdatul Ulama mengatakan 

terkait itu : 
 “Mengutip hadist nabi “Ikhtilafu ummati Rahmatan” adalah salah 

satu patokan dan semboyan dalam menjawab keberagaman pendapat 
dalam islam beliau melanjutkan bahwa Ikhtilaf itu sendiri adalah istilah 
dalam kajian hukum Islam yang berarti perbedaan, perselisihan, dan 

                                                             

1Hanafing (43 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Kapasa Raya Kecamatan 
Tamalanrea Kota Makassar. 
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pertukaran. Oleh karna banyaknya rujukan dalam pengistibatan hukum 
dalam agama.”2 

Lantas bagaimana ikhtilaf itu tidak menjadi sebuah permasalahan 

di lingkungan keagamaan masyarakat terutama di lingkungan masjid itu 

sendiri, maka salah satu tokoh adat di Lingkungan Kapasa Raya yakni 

bapak Abdul Hamid mengatakan : 

“Dari pandangan adat setiap tempat dan daerah itu memiliki 
budaya dan karakteristik yang berbeda beda dengan pemahaman untuk 
saling menghormati dan menghargai akan budaya masing masing 
adalah jalan utama dalam menghadapi banyaknya corak budaya itu 
sendiri misalnya bila seseorang masuk kedalam suatu perkampungan 
maka seseorang tersebut haruslah menjunjung tinggi nilai budaya di 
mana dia menginjangkkan kakinya, bila dihubungkan dengan hal ini 
maka sudah jelas perbedaan pandangan yang terjadi tidak seharusnya 
di jadikan sebagai sebuah permasalahan melainkan di jadikan 
pembelajaran untuk berbesar hati menerima perbedaan”3 

Menurut Bapak Tajuddin S. Ag selaku imam kelurahan  setempat 

di dalam lingkungan masjid di Kapasa mengatakan : 
“Dalam kegiatan ibadah utamanya di masjid perselisihan pendapat 

antara jamaah dengan imam ataupun dengan pengurus masjid oleh 
karna terkadang imam dan makmum memiliki perbedaan pendapat 
masing-masing yang juga sama-sama mempertahankan pendiriannya, 
di lingkungan masjid Kapasa Raya itu sendiri, ada beberapa perkara 
furu’ yang dapat di jadikan perselisihan misalnya, pembacaan bismillah 
dalam sholat yang penyebutannya ada yang Jahr dan  ada yang sirr 
kerap kali menjadi perdebatan panjang tiada ujung padahal keduanya 
memiliki dalil yang sama-sama kuat.”4 

Sebagaimana hadis Rasulullah saw. yang berbunyi : 

 ِ
ه

رَأ  َ: بِسْمِ اللَّ
َ
ق
َ
 ف
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ي ِ

َ
 وَرَاءَ أ

ُ
يْت

ه
الَ: صَل

َ
 اُلله ق

ُ
عَيْمٍ المُجْمِرِ رَحِمَه

ُ
نْ ن

َ
وَع

ي  َ 
ِّ
ال
َّ
 الض

َ
  : وَلَ

َ
غ
َ
ا بَل

َ
رْآنِ، حَتََّّ إذ

ُ
ق
ْ
مِّ ال

ُ
 بِأ
َ
رَأ
َ
مَّ ق

ُ
حِيمِ  الفاتحة: 1. ث حْمَانِ الرَّ الرَّ

 ، ُ َ ب 
ْ
ك
َ
وسِ: اُلله أ

ُ
امَ مِنَ الجُل

َ
ا ق
َ
، وإذ

َ
مَا سَجَد

ه
ل
ُ
ولُ ك

ُ
الفاتحة: 7 قالَ  : آمِي ْ   وَيَق

                                                             

2Ilham Ilyas (33 Tahun), Tokoh Nahdatul Ulama, Wawancara, Kapasa Raya 
Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. 

3Abdul Hamid (55 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Kapasa Raya Kecamatan 
Tamalanrea Kota Makassar. 

4Tajuddin (50 Tahun), Imam Kelurahan, Wawancara, Kapasa Raya Kecamatan 
Tamalanrea Kota Makassar. 
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ه

 بِرَسُولِ اِلله صَلَّ
ً
ة
َ
مْ  صَلا

ُ
بَهُك

ْ
ي لأش

سِي بِيَدِهِ إي ِّ
ْ
ف
َ
ذِ ي ن

ه
مَ: وَال

ه
ا سَل

َ
مَّ يَقولُ إذ

ُ
ث

) 
َ
زَيْمَة

ُ
ُّ وَابْنُ خ ي ِ

سَاي 
َّ
مَ، ) رَوَاهُ الن

ه
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 اُلله ع

Artinya : 

Dari Nu’aim al-Mujammir, ia berkata: Saya salat di belakang Abu 
Hurairah, maka beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, 
kemudian membaca Ummul-Qur’an, hingga ketika sampai pada 
Gairil-magdlubi alaihim waladldlaalliin beliau membaca amiin. 
Kemudian orang-orang yang bermakmum membaca amiin. Dan 
setiap bersujud beliau membaca Allahu Akbar dan apabila berdiri 
dari duduk dalam dua rakaat, beliau membaca Allahu Akbar, dan 
apabila membaca salam (sesudah selesai), beliau berkata: Demi 
Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya saya orang 
yang paling mirip salatnya dengan salat Rasulullah saw.” [HR. an-
Nasa’i]. 5 

Hadis lain diriwayatkan hadis dari Abu Hurairah r.a. 

ي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّ الله عليه: 
ي هريرة رض  إذا  وسلمعن أي 

إنها أم القرآن، وأم  بسم الله الرحمن الرحيم:  : الحمد لله فاقرءوا  قرأتم

، و ي
  إحداها  ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾الكتاب، والسبع المثاي 

) ي
 )رواه الدر قطتّ 

Artinya : 
Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Apabila 
kamu membaca al-Hamdu Lillah (surat al-Fatihah), maka bacalah 
bismillahirrahmanirrahim, sebab surat al-Fatihah adalah Ummul 
Qur’an dan Ummul-Kitab dan Sab’ul-Matsani, adapun basmalah 
adalah salah satu ayat dari surat al-Fatihah.” [HR. ad-Daruquthni]. 6 

Hadis lain yang menjelaskannya juga, yaitu :  

ي الله عنه 
س بن مالك رض 

َ
ن
َ
ي صلَّ الله عليه وسلم وأبا بكر »عن أ  النتّ 

ّ
أن

 الصلاة بـ"
َ
تِحُون

ْ
ف
َ
ي الله عنهما : كانوا يَسْت

الحمد لله رب وعمر رض 

" ي رواية:  «.العالمي  
ي »  وف   مع أي 

ُ
يْت

ه
بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع  صَل

 خلف  » :ولمسلم .«"بسم الله الرحمن الرحيم" أحدا منهم يقرأ
ُ
يْت

ه
صَل

 
َ
تِحُون

ْ
ف
َ
ي بكر وعمر وعثمان فكانوا يَسْت ي صلَّ الله عليه وسلم وأي  النتّ 

                                                             
5Muhammad bin Husin al-Baihaqi, Sunan al-Kubra (Cet. II; Beirut: Darl Kutub al-

Ilmiyah, 2003), h. 66. 

6Imam ad-Darul Quthni, Sunan al-Darul Quthni (Cet. II; Beirut: al-Muassasah al-
Risalah, 2004), h. 82. 



60 
 

 
 

 ، لَ "رب العالمي    الحمد لله"بـ
َ
رُون

ُ
ك
ْ
ي أول  "بسم الله الرحمن الرحيم" يَذ

ف 

ي آخرها 
  قراءة ولَ ف 

 )رواه مسلم (

Artinya : 

Diriwayatkan dari Anas, ia berkata: Saya salat bersama Rasulullah 
saw, Abu Bakar, Umar dan Utsman, tetapi saya tidak mendengar 
seorang pun di antara mereka yang membaca: 
bismillahirrahmanirrahim.” [HR. Muslim]. 7 

Indikasi berbeda dalam perkara yang sama sebagaimana hadis 

yang diriwayatkan dari Qatadah dari Anas, yang berbunyi : 

مَر
ُ
رٍ وَع

ْ
ي بَك ي ِ

َ
مَ وَأ

ه
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
ُ ع

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلَّ

ه
 مَعَ رَسُولِ اللَّ

ُ
يْت

ه
مْ  صَل

َ
ل
َ
 ف
َ
مَان

ْ
ث
ُ
وَع

 
ُ
رَأ
ْ
هُمْ يَق

ْ
ا مِن

ً
حَد

َ
سْمَعْ أ

َ
حِيمِ أ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ

ه
(رواه مسلم وأحمد)  بِسْمِ اللَّ  

Artinya : 
Saya salat di belakang Rasulullah saw. Abu Bakar, Umar dan 
Utsman r.a., tetapi saya tidak mendengar seorang pun di antara 
mereka yang membaca bismillahirrahmanirrahim ” [HR. Muslim 
dan Ahmad ]. 8 

Perkara qunut, dimana mayorotas imam di Kapasa mengambil 

pendapat Ulama Syafi’iyyah dalam praktik Qunut ketika subuh. Di 

antara dalil ulama mazhab Syafi’i tentang qunut adalah sebuah hadis 

shahih, yaitu : 

مَ 
ه
 اُلله عليْه وسل

ه
ِ صلَّ

ه
 رَسُولُ اللَّ

َ
ت
َ
ن
َ
لْ ق

َ
س: ه

َ
  ن
َ
 لِأ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ال: ق

َ
نْ مُحَمّد ق

َ
ع

ا. رواه مسلم ً  الركوعِ يسِب 
َ
ي صَلاةِ الصّبْحِ؟ قالَ: نعَمْ بعْد ِ

 ف 

Artinya : 
 Dari Muhammad bin Sirin, ia bertanya kepada Anas bin Malik: 
Apakah Rasulullah qunut saat salat Subuh? Anas menjawab: Ya, 

                                                             
7Malik bin Anas, al-Muwaththa’ (Cet. I; Beirut: Darl al-Ihya al-Turats al-Araby, 

1985), h. 1984. 

8Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal (Cet. XX; Muassasah Risalah, 
1980), h. 199. / Muslim bin Hajjaj, Shahih Muslim (Cet. I; Beirut: Darl Ihya al-Turats al-
Araby, 1878), h. 199. 
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setelah ruku', sedikit (dengan selisih waktu yang sebentar). (HR 
Muslim). 9 

Sebahagian jamaah berpegang pada pendapat Imam Hambali yang 

sependapat dengan Imam Abu Hanifah terkait qunut yang hanya 

dilakukan saat salat witir dan masih banyak lagi ungkapnya. 

Pengalaman bapak syamsuddin selaku imam masjid di 

Lingkungan kapasa beliau mengatakan : 
“Pernah terjadi insiden memalukan di mana imam sholat yang 

biasa memimpin sholat subuh dengan qunut berjamaah di masjid 
berhalangan hadir karna satu hajatan lantas yang menjadi imam subuh 
itu adalah orang yang tidak mengamalkan qunut subuh maka terjadilah 
perselisihan dimana ketika waktunya qunut imam tersebut langsung 
sujud sebagaimana biasa yang dia kerjakan dan sebahagian jamaah 
tetap berqunut lantaran kebiasaan yang mereka lakukan setiap 
subuhnya.”10 

Merupakan hal menggelitik tetapi di sisi lain merupakan satu 

tanda bahwa masih kurangnya pemahaman keagamaan terutama pada 

fikih ibadah di lingkungan tersebut. 

Didasari karena masih banyak jamaah yang minim akan literasi 

pendidikan keagamaan dan cenderung malas dalam mengkaji lebih 

dalam terhadap materi materi keagamaan. 

Kedua metode ini, manakah yang lebih efisien dalam 

menyelesaikan perkara ikhtilaf di lingkungan masjid Kapasa menurut H. 

Halim Bahry Lc. selaku tokoh agama di lingkungan Kapasa Raya beliau 

menuturkan : 

“Dalam menyelesaikan perkara iktilaf, setelah mengamati konsep 
dari ke dua metode tersebut maka sebaiknya para imam masjid di 
lingkungan tersebut harus bertakhayyur atau memilih pendapat dalam 
praktik ubudiah yang di amalkan dalam kesehariannya misalnya 
mayoritas penduduk lebih banyak yang membesarkan bismillah ketika 

                                                             
9Al-Hakim, Mustadrak ala shahihain (Cet. I; Beirut: Darl Kutub al-ilmiyah, 1990), 

h. 356.  
10Syamsudin (40 Tahun), Imam Masjid, Wawancara, Kapasa Raya Kecamatan 

Tamalanrea Kota Makassar. 
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sholat atau lebih dekat pada pendapat imam Syafii maka imam tersebut 
harus memilih mazhab tersebut di bandingkan dengan bertalfiq yang 
dapat memicu konflik selanjutnya lantaran pencampuran pendapat 
yang berujung pada bedanya praktik dari ibadah tersebut”11 

Menurut imam masjid Nurul Jihad bapak H. Anwar beliau 

menuturkan bahwa : 

“Orang yang berpegang teguh pada 1 mazhab dan memilihnya 
(Takhayyur) akan lebih dewasa dalam bertindak dan cenderung lebih 
mampu menyelesaikan perbedaan pendapat karna telah memiliki jalan 
tersendiri dalam praktik ibadahnya oleh karna imam yang dia pilih 
sesuai dengan kondisi mayoritas jamaahnya di bandingkan dengan 
orang yang  mencampur mazhab (bertalfiq) akan cenderung mudah 
menyalahkan orang lain karna tidak memiliki pendirian terhadap pratik 
ibadah yang dia amalkan, orang yang bertalfiq akan sulit menyesuaikan 
diri dalam lingkup jamaah oleh karna kurang nya referensi yang 
berujung pada saling menyalahkan.”12 

C. Metode Talfiq Dan Takhayyur Dalam Mempengaruhi Moderasi 

Bermazhab Di Lingkungan Masjid Kapasa Raya 

Dasar karakteristik keagamaan di setiap lingkungan itu berbeda 

beda hal ini kerap kali di pengaruhi cultur budaya, hingga corak 

pandang yang berbeda beda dalam dimensi keagamaan di lingkungan 

masyrakat. 

Lingkungan keagamaan masyarakat, masjid memiliki peran 

penting yang bukan hanya bangunan semu tapi juga merupakan sentral 

ibadah, kajian keagamaan, dan pendidikan moral di lingkungan 

masyarakat, masjid merupakan tempat rujukan mereka yang miskin 

akan pengetahuan agama. 

Lingkungan kapasa raya yang mayoritas masyarakatnya memeluk 

agama islam sudah pasti masjid bukan menjadi tempat yang asing bagi 

                                                             
11Halim Bahry (33 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Kapasa Raya Kecamatan 

Tamalanrea Kota Makassar. 
12Anwar (70 Tahun), Imam Masjid, Wawancara, Kapasa Raya Kecamatan 

Tamalanrea Kota Makassar. 
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mereka oleh karna selain di anggap mulia kerap kali masjid menjadi 

tempat bermain bagi masyarakat sedari kecil sebagai pembelajaran 

untuk lebih dekat dengan tempat ibadah yang berdampak pada sikologis 

anak-anak ketika beranjak dewasa. 

Lingkungan masjid terdapat lapisan masyarakat yang berbeda 

beda mulai dari jenjang umur, suku, pekerjaan, dan latar pendidikan 

yang beragam. A. Ahsan Taqwim sebagai Salah satu tokoh pemuda di 

lingkungan Kapasa Raya mengatakan; 
“Setiap masjid di lingkungan kami terdapat beragam model 

jamaah hal ini di dasari oleh beragam  asal daerah yang tentunya 
masing-masing dari mereka kerap kali berbeda praktik ibadah yang di 
dasari oleh tempat asal mereka”13 

Keberagaman inilah yang kerap kali menimbulkan perbedaan 

antar jamaah atau kurangnya moderasi bermazhab yang berujung pada 

pertengkaran, lantas faktor apa saja yang dapat menyebabkan 

kurangnya moderasi bermazhab di lingkugan masjid Kapasa Raya ini. 

Terdapat dua faktor yang memengaruhi kurangnya moderasi di 

lingkungan masjid Kapasa Raya, yang di pengaruhi oleh faktor internal 

dan faktor eksternal, adapun faktor internalnya adalah kurangnya 

kajian dan pendidikan keagamaan khususnya dalam perkara khilafiah 

dalam ibadah yang masyarakat cenderung lebih mengklaim bahwa apa 

yang mereka amalkan lebih benar dan rajih dari apa yang orang lain 

amalkan. Adapun faktor eksternalnya adalah masifnya media massa 

yang kontennya berisi kajian kajian yang cenderung pada tindakan 

fanatisme yang mempengaruhi cara pandang, sikap dan praktik 

                                                             
13A. Ahsan Taqwin (33 Tahun), Tokoh Pemuda, Wawancara, Kapasa Raya 

Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. 
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beragama yang cenderung ekstrem  yang dapat berpengaruh pada 

kestabilan moderasi di lingkungan masjid. 

H. Habib Salah satu tokoh masyarakat di lingkungan Kapasa Raya 

mengatakan : 
 “Bahwa moderasi adalah suatu ajaran tinggi yang mengandung 

hikmah yang di atur dalam syariat islam yang dapat di kaji dan di 
pahami secara ilmiah, tingginya moderasi bermazhab maka akan 
mempengaruhi kedewasaan berfikir masyarakat, mereka akan menjadi 
lebih terbuka dalam menerima setiap perbedaan.”14 

Moderasi yang kita kenal sekarang memiliki padanan dengan kata 

wasatiah dalam Al-Quran merupakan salah satu cara pandang dengan 

mendewasakan fikiran dan perasaan terhadap setiap apa yang berbeda 

dan berlainan pada pendapat ataupun keinginan kita di dalam Al-Quran 

Allah swt. berfirman: 

سُولُ   ٱلرَّ
َ
ون

ُ
اسِ وَيَك

َّ
 ٱلن

َ
لَّ
َ
آءَ ع

َ
هَد

ُ
 ش
۟
وا
ُ
ون
ُ
ك
َ
ت
ِّ
ا ل

ً
 وَسَط

ً
ة مَّ
ُ
مْ أ
ُ
ك ــَـٰ
َ
ن
ْ
 جَعَل

َ
لِك َٰ

َ
ذ
َ
وَك

ا
ً
هِيد

َ
مْ ش

ُ
يْك
َ
ل
َ
 ُۗع

Artinya:  

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), 
umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas 
perbuatan manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi 
atas (perbuatan) kamu.” 

Kedua metode ini apakah dapat mempengaruhi moderasi 

bermazhab di lingkungan masjid kapasa? Ustaz Muhammad Nur Ismail 

Lc salah satu tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat di lingkungan 

Kapasa Raya mengatakan 
 "Kedua metode ini sangat mempengaruhi moderasi bermazhab di 

lingkungan masjid, baik pengaruh positif maupun negatifnya yang 
pertama metode talfiq akan membawa hawa negatif pada moderasi 
bermazhab Alasannya orang yang bertalfiq itu cenderung akan 
membawa kebingungan oleh karna banyaknya pencampuran-
pencampuran pemahaman dan praktik yang dia pakai sedangkan 

                                                             
14Habib (60 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Kapasa Raya Kecamatan 

Tamalanrea Kota Makassar. 
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takhayyur akan mempengaruhi moderasi dalam bingkai positif oleh 
karna orang yang bertakhayyur cenderung akan lebih terarah dalam 
tindakan sebab dia telah memilih mazhab atau pendapat mana yang 
hendak iya amalkan dalam keseharuan praktik ibadahnya.”15 

Muhammad Arlin salah satu tokoh pemuda di Kapasa Raya 

Kecamatan Tamalanrea  mengatakan : 
"Jamaah ataupun  imam yang mencampur praktik ibadah (talfiq) 

akan membawa kebingungan bagi jamaah tak terkecuali pada pemuda 
pemuda awam yang baru belajar Islam sedangkan imam atau jamaah 
yang memilih (takhayyur) akan menjadi arah dan pedoman dalam 
praktik ibadah bagi yang lain."16 

Maka sudah jelas metode takhayyur adalah metode yang paling 

pas lagi efisien dalam menata moderasi bermazhab di lingkungan 

masjid Kapasa Raya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

15Muhammad Nur Ismail (45), Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, 
Wawancara, Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. 

16Muhammad Arlin (30 Tahun), Tokoh Pemuda, Wawancara, Kapasa Raya 
Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diketahui perihal skripsi yang di buat oleh 

peneliti yang berjudul “metode talfiq dan takhayyur dalam pengaruh 

moderasi bermazhab di lingkungan masjid Kelurahan Kapasa Raya 

Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar” adalah sebagai berikut: 

1. Talfiq secara harfiah, berarti  “menyamakan atau merapatkan 

dua ujung barang yang berbeda”, menurut istilah fikih, talfiq 

berarti“ mengambil atau mengikuti suatu hukum tentang suatu 

peristiwa dengan mengambilnya dari berbagai mazhab" atau 

dalam kata lain mencampur pendapat pada ulama dengan 

tujuan memudah-mudahkan suatu hal yang dianggap sulit 

dalam agama. Sementara takhayyur adalah doktrin hukum 

Islam yang memperbolehkan penganut salah satu dari empat 

mazhab sunni untuk memilih keputusan mazhab lain jika 

mazhab tersebut lebih nyaman. Doktrin ini mencari legitimasi 

melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis kenabian , dengan alasan 

Al-Quran dan Sunnah sama-sama menekankan kemudahan dan 

kenyamanan dalam praktik keagamaan. Doktrin ini telah 

diterapkan di dunia modern untuk memperkenalkan reformasi 

legislatif hukum Islam , khususnya hukum keluarga Islam, di 

banyak negara Muslim; 

2. Kedua metode ini memiliki pengaruh besar dalam tatanan 

moderasi bermazhab di lingkungan masjid di Kapasa Raya oleh 



67 
 

 
 

karna orang yang bertalfiq cenderung tidak memiliki pegangan 

ataupun dalil yang rajih dalam praktik amaliah ubudiahnya 

lantaran ibadahnya yang cenderung ingin memudah-

mudahkan hal urusan agama yang bila di terapkan di 

lingkungan masjid  malah akan merusak moderasi tersebut, di 

bandingkan dengan takhayyur yang merefleksikan masyarakat 

untuk lebih berpendirian dalam memilih pendapat para imam 

mazhab yang kompeten lagi rajih sesuai dengan kondisi 

kemasyarakatan di tempat ibadah yang juga akan berdampak 

bagi  keberlangsungan moderasi bermazhab di lingkungan 

masjid. 

B. Implikasi 

Beberapa saran dalam penelitian ini yaitu : 

1. Peneliti selanjutnya, dapat menggunkan penelitian ini sebagai 

rujukan dalam lanjutan  penelitian terhadap metode talfiq dan 

takhayyur dalam mempengaruhi moderasi bermazhab; 

2. Tokoh agama, imam, tokoh adat, tokoh kepemudaan, majelis 

Taklim pengajian di lingkungan masjid Kapasa Raya, untuk 

menggabungkan moderasi bermazhab dalam keberlanjutan 

persaudaraan sesama muslim dengan menjauhi talfiq dengan 

niat memudah-mudahkan agama; 

3. Seluruh jamaah untuk lebih meningkatkan pemahaman 

keagamaannya dengan banyak mengikuti pengajian-pengajian 

keagamaan terutama yang erat kaitannya dalam hal moderasi 

bermazhab. 



68 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

Abdillah Ibnu Majah, Abu. Sunan Ibn Majah. Beirut: Dar al-Ihya’ al-
Arabiyah, 1893. 

Abou El Fadl, Khaled. Selamatkan Islam dari Muslim Puritan. Cet. I; 
Jakarta: Serambi, 2006. 

Ad-Darul Quthni, Imam. Sunan al-Darul Quthni. Cet. II; Beirut: al-
Muassasah al-Risalah, 2004. 

Agama RI, Kementrian. Moderasi Beragama. Jakarta : Badan Litbang dan 
Diklat Kementrian Agama RI, 2019. 

Agama RI, Kementrian. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta; PT. Dharma 
Karsa Utama, 2019. 

Al-Din Abi Husain, Taqi. Ad-Durrotul Mudiyyati fi Ar-Roddi Ala Ibni 
Taimiyah. Bakhmut: Ukrubat, 1335. 

Al-Hakim, Mustadrak ala shahihain. Cet. I; Beirut: Darl Kutub al-ilmiyah, 
1990. 

Ali Al-Sayis, M. Nasy’ah al-Fiqh al-Ijtihadi a Athwaruhu, Terj. M. 
Muzamil, Fiqih Ijtihad Pertumbuhan dan Perkembangannya, Solo: 
Pustaka Mantiq, 1997. 

Ali Hasan,  Muhammad. Perbandingan mazhab. Cet. I; Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 1995. 

Daud, Abu. Sunan Abi Daud. Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba’ah al-
Musthafa, 1952. 

Ellya Sibagariang, Eva, dkk. Buku Saku Metode Penelitian. Cet. I; Jakarta: 
CV. Trans Info Media, 2010.  

Hasan, Iqbal dan Misbahuddin. Analisis Data Penelitian Dengan Statistik. 
Cet. 1; Jakarta: Bumi Aksara, 2013.  

Husain Abdullah, M. Al-Wadhih fi Usul al-Fiqh. Cet. I; Beirut: Darul 
Bayariq, 1995.  

Ibnu Anas, Malik. al-Muwaththa’. Cet. I; Beirut: Darl al-Ihya al-Turats al-
Araby, 1985. 

Ibnu Faris, Ahmad. Mu’jam Maqayis al-Lughah. Cet. I; Beirut: Dar al-
Fikr, 1979. 

Ibnu Hajjaj, Muslim. Shahih Muslim. Cet. I; Beirut: Darl Ihya al-Turats al-
Araby, 1878. 

Ibnu Hanbal, Ahmad. Musnad Ahmad bin Hanbal. Cet. XX; Muassasah 
Risalah, 1980. 

Ibnu Husin al-Baihaqi, Muhammad. Sunan al-Kubra Cet. II; Beirut: Darl 
Kutub al-Ilmiyah, 2003.  



69 
 

 
 

M. Echols, John dan Shadily, Hassan. Kamus Inggris Indonesia: An 
English-Indonesian Dictionary. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009. 

Nahrawi, Ahmad. Al-Imam asy-Syafi’i fi Mazhabayhi al-Qadim wa al-
Jadid. Cet. I; Kairo: Darul Kutub, 1994. 

Rukajat, Ajat. Qualitative Research Approach. Cet. I;Yogyakarta: 
Deepublish, 2018.  

Sujarweni, Wiratna. Metodologi Penelitian. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka 
Baru, 2014. 

Syahrum, Muhammad. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum : Kajian 
Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi 
Dan Tesis. Cet. I; Riau: Dotplus, 2022. 

Syarifuddin, Amir. “Kebukuan Ijtihad”. Cet. I; Jakarta: Ciputar Press, 
2002. 

Wijaya, Hengki. Analisa Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi. 
Makassar, 2018. 

Jurnal 

Baharuddin, Ahmad. “Konsepsi Talfiq Dalam Fiqih Islam”. Al-’Adl 12, no. 
1 (2019) h. 1–7. 

Dumyathi Bashori, Ahmad. “Konsep Moderat Yusuf Qardhawi : Tolak 
Ukur Moderasi dan Pemahaman Terhadap Nash”. Jurnal 
Penelitian dan Kajian Keagamaan 36, no. 1 (2013):h. 3-10. 

Hasanuddin. “Mazhab Fiqih Pada Zaman Sekarang”. Syariah 4, no. 2 
(2022): h. 77-104. 

Hafiz Jamaludin, Mohd dan Hidayat Buang, Ahmad. “Penggunaan 
Konsep Talfīq Sebagai Salah Satu Kaedah Penyelesaian Hukum 
Syarak”. Journal of Shariah Law Research 1, no. 2 (2016): h. 214-
228. 

Hiqmatunnisa, Harin dan Az-Zafi, Ashif. “Penerapan Nilai-Nilai 
Moderasi Islam Dalam Pembelajaran Fiqih di PTKIN 
Menggunakan Konsep Problem Based Learn”. Jurnal JIPIS 29, no. 
1 (2020): h. 29. 

Ibrahim dan Fekry, Ahmed. "Talfīq/Takhayyur". Oxford Islamic Studies 
Online 01, no. 2 (2017): h. 1-4. 

Kawakib, dkk. “Sadd Al-Dzarî’ah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi 
Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dan Ibnu Hazm)”. Jurnal 
Ilmu Al-Qur’an dan Hadits 4, no. 1 (2021): h. 78-104. 

Kolis, Nur. “Moderasi Sufistik atas Pluralitas Agama”. Jurnal Pemikiran 
Keislaman dan Kemanusian 01, no. 2 (2017): h. 166-180. 

Mahmud Halim, Abdul. “Metodologi Hukum Islam”. Islamica 9, no. 1 
(2014) h. 136–160. 



70 
 

 
 

Mat Jubri Shamsuddin, Mustafa dan Sitiris, Miszairi. “Pengamalan Talfiq 
(Percampuran Mazhab) Di Kalangan Masyarakat Islam Di 
Malaysia”. Journal of Education and Social Sciences 10, no. 2 
(2018): h. 37-44. 

Mufid, Abdul. “Talfîq Antar Mazhab Dalam Kajian Hukum Islam”. Jurnal 
Hukum 10, no. 1 (2018): h.1-16. 

Musyahid, Ahmad, dkk . “Pengembangan Moderasi Bermazhab Di 
Kalangan Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum UINAM: 
Relevansi Pemikiran Islam Moderat”. Kuriositas 15, no. 1 (2022) 
h. 139–158. 

Nasir, Muhammad, dkk. “Pembaharuan hukum Islam kontemporer”. 
Taqnin 4, no.2 (2022) h. 92-107. 

Nasution, Khoiruddin. “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam 
Kontemporer”. Unisia 30, no. 66 (2007) h. 329–342. 

Nurhajrawati dan Bakry, Muammar. “Pemahaman Guru Fikih Terhadap 
Talfiq Al-Mazhab Dalam Pelaksanaan Salat Di Pondok Pesantren 
Modern Rahmatul Asri”. Shautuna 04, no. 2 (2023) h. 238–251. 

Rahman Alfa, Fathur. “Eklektisisme Mazhab (Talfiq) Dalam Perspektif 
Ushul Al Fiqh”. JAS 1, no. 2 (2019) h. 84-88. 

Sabir, Muhammad. “Wawasan Hadis Tentang Tasamuh (Toleransi) 
(Suatu Kajian Hadis Tematik)”. Al-Syir’ah 9, no. 2 (2016): h. 1-24. 

Sabir, Muhammad dan Riswan. “Bermazhab Dalam Pandangan Hadis 
Nabi Saw.”. Shautuna 1, no.2 (2020): h. 93-112. 

 

Syafi’I SJ, Ahmad dan Fikriawan, Suad. “Pembaruan Hukum keluarga 
Islam: Studi Kasus Hukum Waris di Somalia”. Al-Syakhsiyyah 3, 
no. 1 (2021) h. 129-158. 

Trisna Abdurrahman, Landy. “Konflik Dalam Yurisprudensi Islam: 
Pendekatan Sejarah Noel J. Coulson dan Kontribusinya Terhadap 
Studi Hukum Islam”. Journal of Islamic Law 03, no. 1 (2022): h. 
74-94. 

Zahid, Moh. "Perpaduan Hukum Islam dan hukum Adat (Upaya 
Merumuskan hukum Islam Berkepribadian Indonesia)". Al-
Ihkam 1, no, 1 (2006) h. 58-67. 

Skripsi 

Junaidi Abdillah, “Menggagas Talfiq Manhaji; Sebuah Upaya 
Membangun fikih Humanis dan etis". Paper. Semarang: Fakultas 
Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2020. 

Rabila Arif, M. "Study Talfiq Pandangan Dosen Fakultas Syariah Dan 
Ekonomi Islam Iain Ambon”. Skripsi. Ambon: Fakultas Syariah 
dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, 2019. 

Soniatus Sa’adah, Septina. “Penyelesaian Problematiak Waris Radd 
Perspektif Ulama, Mazhab dan Relefansinya dengan Kompilasi 



71 
 

 
 

Hukum Islam”. Skripsi. Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN 
Ponorogo. 

Zulfa, I’anatuz. “Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia Dan 
Singapura (Studi Komparatif Ketentuan Hukum Perkawinan 
Indonesia dan singapura". Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Muhammmad. Rakasiwi A. Gazali, lahir di 

kota pare-pare 01 Agustus 2002, lahir dari 

rahim seorang ibu yang bernama Nabawiah 

Amin beliau tumbuh dan berkembang di 

lingkungan keluarga yang sederhana, namun 

taat akan agama, setelah selesai pendidikan 

sekolah dasar yaitu SDN 62 Lanrisang di 

kampung halamannya di Kabupaten Pinrang,  

beliau melanjutkan study agama di salah satu pondok pesantren di 

Kabupaten Maros tepatnya di Kecamatan Lau Kelurahan Soreang yakni 

Pondok Pesantren Nahdatul Ulum di bawah pimpinan Allahu Yarham 

Anregurutta Sanusi Baco Lc. Kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya, di 

sanalah penyusun belajar inti arti kehidupan melalui pintu-pintu pelajaran 

agama di bawah asuhan dan bimbingan para masyaikh/guru. Penyusun 

dapat selesai di pesantren dalam keadaan baik. Kemudian saat ini penyusun 

aktif di berbagai kegiatan kemasyarakatan maupun kegiatan agama 

sebagaimana didikan gurunya bahwa “santri itu adalah khodimul ummah” 

santri akan selalu ada di setiap kondisi kemasyarakatan  dan akan selalu 

menjadi pionir untuk memberikan jalan keluar dari permasalahan 

kemasyarakatan. Setelah mondok penulis melanjutkan pendidikan starata S1 

di Universitas  Islam Negeri Alauddin Makassar dengan mengambil Jurusan 

perbandingan Mazhab dan Hukum yang penelitian terakhirnya yaitu 

mengangkat judul skripsi dengan tema  “Metode Talfiq dan Takhayyur 

Dalam Pengaruh Moderasi Bermazhab di Lingkungan Mesjid Kapasa Raya 

Kota Makassar” yang di mana tempat penelitiannya menjadi tempat 

tinggalnya selama menjalankan study perkuliahan di kota makassar, semoga 

dengan penulisan ini pembaca akan mendapatkan manfaat serta 

kemaslahatan yang akan menjadi jalan keluar bagi satiap permasalahan 

terutama tentang ikhtilaf di lingkungan masyarakat. 


