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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 
 

A.  Transliterasi Arab-Latin 
 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf 

Latin dapat dilihat pada tabel berikut: 

1.   Konsonan 
 

 

Huruf Arab 
 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

 ا
 

Alif 
 

tidak dilambangkan 
 

tidak  dilambangkan 

 

 ب
 

Ba 
 

B 
 

Be 
 

 ت
 

Ta 
 

T 
 

Te 
 

 ث
 

Tsa 
 

ṡ 
 

es (dengan titik di  atas) 
 

 ج
 

Jim 
 

J 
 

Je 
 

 ح
 

Ha 
 

ḥ 
 

ha (dengan titk di bawah) 
 

 خ
 

Kha 
 

Kh 
 

ka dan ha 
 

 د
 

Dal 
 

D 
 

De 
 

 ذ
 

Zal 
 

Ż 
 

zet (dengan titik di atas) 
 

 ر
 

Ra 
 

R 
 

Er 
 

 ز
 

Zai 
 

Z 
 

Zet 
 

 س
 

Sin 
 

S 
 

Es 
 

 ش
 

Syin 
 

Sy 
 

es dan ye 
 

 ص
 

Sad 
 

ṣ 
 

es (dengan titik di bawah) 
 

 ض
 

Dad 
 

ḍ 
 

de (dengan titik di bawah) 
 

 ط
 

Ta 
 

ṭ 
 

te (dengan titik di bawah) 
 

 ظ
 

Za 
 

ẓ 
 

zet (dengan titk di bawah) 
 

 ع
 

‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 

 غ
 

Gain 
 

G 
 

Ge 



 
 

 

  x  
 

 

 ف
 

Fa 
 

F 
 

Ef 
 

 ق
 

Qaf 
 

Q 
 

Qi 
 

 ك
 

Kaf 
 

K 
 

Ka 
 

 ل
 

Lam 
 

L 
 

El 
 

 م
 

Mim 
 

M 
 

Em 
 

 ن
 

Nun 
 

N 
 

En 
 

 و
 

Wau 
 

W 
 

We 
 

 ه
 

Ha 
 

H 
 

Ha 
 

 ء
 

hamzah 
 

, 
 

Apostrof 
 

 ي
 

Ya 
 

Y 
 

Ye 
 

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 

tungggal bahasa Arab  yang  lambangnya  berupa  tanda  atau  harakat,  

transliterasinya  sebagai 

berikut: 
 

 

Tanda 
 

Nama 
 

Huruf  Latin 
 

Nama 

 

 ا
 

fatḥah 
 

a 
 

A 

 

  ِ
 ا

 

kasrah 
 

i 
 

I 

 

 ا
 

ḍammah 
 

u 
 

U 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara 
 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
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Tanda 
 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

 ى
 

fatḥah dan yā’ 
 

ai 
 

a dan i 

  و

fatḥah dan wau 
 

au 
 

a dan u 

 

3.   Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 

Harakat dan 
 

Huruf 

 
 

Nama 

 
 

Huruf dan Tanda 

 
 

Nama 

 

 ...ا | ...ى 
 

fatḥah dan alif atau yā’ 
 

a 
 

a dan garis di atas 
 

 ى
 

kasrah dan yā’ 
 

i 
 

i dan garis di atas 
 

 و
 

ḍammah dan wau 
 

u 
 

u dan garis di atas 
 

4.   Tā’ Marbūṭah 
 

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

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

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

harkat sukun transliterasinya adalah [h]. 

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). 

5.   Syaddah (Tasydid) 
 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan  sebuah  tanda  tasydid  (                                                                                                                               ّ                                                                               ),  dalam  transliterasinya  ini  

dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda 

syaddah. Jika huruf ى ber-tasydid  diakhir sebuah kata dan didahului oleh 

huruf kasrah ( ى  ى), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi 

(i). 
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6.   Kata Sandang 
 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

ditransliterasi  seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

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. 

8.   Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 
 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, 

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 mereka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

9.   Lafẓ al-Jalālah (الله) 
 

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

lainnya atau  berkedudukan  sebagai  muḍāf  ilaih  (frase  nominal),  

ditransliterasi  tanpa huruf hamzah. Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang 

disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 
 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
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penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

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

huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 

huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A 

dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk   huruf awal dari judul referensi yang didahului 

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

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

B. Daftar Singkatan 
 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
 

swt                       = subhanahu wa ta ‘ala 
 

saw                      = sallallahu ‘alaihi wa sallam 
 

a.s                        = ‘alaihi al-salam 
 

H                          = Hijriah 
 

M                         = Masehi 
 

SM                       = Sebelum Masehi 
 

HR                       = Hadis Riwayat 
 

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

w.                         = Wafat tahun 
 

QS .../...: 4           = QS. al-Baqarah/2:4  atau QS Ali ‘Imran/3:4 
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ABSTRAK 

Nama  : Fajar Pratama 

NIM    : 80100221004 

Judul   : Konsep Tarji>h} Perspektif Maqa>s }id Syari’ah dan Implementasinya 
Dalam Fikih Minoritas 

Pokok   masalah   penelitian   ini   adalah      “Bagaimana Konsep Tarji>h} 

Perspektif Maqa >s}id Syari’ah dan Implementasinya Dalam Fikih 
Minoritas”, yang dijabarkan dalam tiga rumusan masalah: 1)Bagaimana 
Konsep Tarjih Persepktif Maqasid Syari’ah?, 2) Bagaimana ketentuan 
penerapan konsep tarji>h} perspektif maqa>s}id syari’ah ?, 3) Bagaimana 
implementasi konsep tarji>h} perspektif maqa>s }id syari’ah  dalam fikih minoritas 
pada permasalahan ibadah, akidah dan pernikahan? 

Tesis ini adalah jenis penelitian kualitatif yang berdasar studi pustaka 
(library research), yang menulusi informasi melalui buku, artikel dan jurnal 
ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
normatif, komperatif dan interpretatif, yang menghasilkan data deskriptif-
analisis. Tesis ini menyimpulkan bahwa konsep tarji>h dapat dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan maqasid syari’ah, terkhusus dalam kasus-kasus 
fikih minoritas. Adapun fikih minoritas adalah fikih dengan formulasi 
pendekatan baru yang dihasilkan dari tarjih terhadap pendapat-pendapat 
fikih klasik yang sudah ada, atau tarjih terhadap variabel nas yang menjadi 
landasan dalam lahirnya sebuah hukum, sehingga menghasilkan kesimpulan 
hukum (fatwa) yang lebih adaptif dan lebih dekat pada maslahat bagi muslim 
minoritas. Ada lima kaidah dalam formuslasi fikih minoritas; 1) al-Taisir wa 
raf’u al-Harj, 2) Tagayyur al-Fatwa bi Tagayyur Mujibatuha, 3) Tanzil al-Hajah 
Manzilah al-Darurah, 4) al-Naz\ar ila > al-Ma>ala>t, 5) Qiyamu Jama’ah al-Muslimin 
Maqam al-Qadi.  

Penelitian tesis ini juga mendukung adanya penyesuaian terhadap 
fatwa-fatwa terkait fikih minoritas yang perlu disesuaikan dengan realitas dan 
pertimbangan maqasid syari’ah. Ada tiga contoh penerapan dalam kasus fikih 
minoritas; 1)bolehnya melakukan jamak shalat magrib dan isya pada musim 
panas di negera-negara yang mengalami perubahan waktu yang cukup 
ekstrim, 2) bolehnya mengucapkan selamat hari raya agama lain dalam batas 
basa-basi sosial demi terjalinnya relasi yang baik antar masyarakat beragama, 
3) tidak batal atau putusnya pernikahan seorang istri yang masuk Islam tanpa 
disertai suaminya demi kemaslahatan rumah tangga dan proses dakwah Islam. 
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Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) diharapkan menjadi acuan bagi 
para peneliti atau lembaga fatwa untuk melakukan kajian menggunakan tarji>h 
perspektif maqasid syari’ah dalam melahirkan sebuah putusan hukum atau fatwa 

agar putusan hukum atau fatwa tersebut lebih adatpif dan membawa maslahat bagi 

kehiupan beragaman maupun berbangsa, 2) diharapkan bagi para akademisi untuk 

dapat melakukan pengembangan kajian terkait kajian maqasid syari’ah dan 

penerapannya dalam aspek-aspek hukum aplikatif di tengah masyarakat untuk 

membumikan nilai-nilai keislaman yang lebih humanis dan berorietasi pada 

maslahat personal atau masyarakat, 3) diharapkan penelitian ini dapat terus 

dikembangkan, terkhusus dalam kasus-kasus minoritas keindonesiaan. 
Kata Kunci: Tarjih, Fikih Minoritas, Maqasid Syari’ah. 
 

 



 
  

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Islam sebagai sebuah agama sekaligus pedoman hidup memiliki nilai-

nilai universal yang selalu relevan ketika diterapkan dalam kehidupan 

manusia. Allah memberi garansi bahwa Islam adalah agama yang sempurna 

sebagai sebuah keyakinan dan tuntunan, maka Allah menjamin syariat yang 

diturunkan mengandung unsur yang sangat penting; tahqi>q al-mas}a>li>h dan 

daf‘u al-mafa>si>d, mendatangkan kebaikan dan mencegah adanya kerusakan. 

 Islam dibangun dengan nilai-nilai universal demi terwujudnya 

kebaikan bagi kehidupan manusia, baik di dunia dan juga akhirat. Ibnu al-

Qayyi>m al-Jauziyyah menjelaskan bahwa syariat Islam adil semuanya, punya 

nilai maslahat seluruhnya, dan jika ada persoalan yang keluar dari dua nilai 

tersebut,  maka hal tersebut tidak pantas untuk disebut syariat Islam.1 

Setiap muslim memiliki kewajiban untuk patuh pada ketentuan hukum 

syariat yang berlandaskan pada nas syar’i. Hukum syariat mengikat setiap 

muslim mukallaf untuk patuh sebagai wujud ketundukan kepada Allah yang 

telah menjadikan al-Qur’an dan hadis sebagai pedoman dan petunjuk bagi 

manusia. 

 

1Ibnu Qayyi >m al-Jauziyyah, I’la>m al-Muwa>qi’i>n ‘an Rabb al-‘A>lami >n, juz. 3 (Beirut: Dar 
Ibn Hazm, 2019), h.429. lihat: Yusuf al-Qara>d }awi, Madkhal li Dira >sa>ti al-Syari >ah al-Isla>miyah 
(Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1993), h. 54. 



 
 

2 
 

 
 

Al-Qur’an dan hadis adalah dua sumber utama dalam menentukan 

hukum Islam, dari keduanya lahir hukum-hukum sebagai sebuah produk yang 

dihasilkan berdasarkan ijtihad para ulama dalam menyimpulkan status 

hukum sebuah perbuatan. Seperti hukum mengerjakan salat lima waktu 

adalah wajib, puasa Ramadan hukumnya wajib, puasa ‘Asyura hukumnya 

sunnah dan semisalnya.  

Pada dasarnya, al-Qur’an dan hadis tidak merinci semua hukum syariat 

akan tetapi memuat prinsip-prinsip dasar universal dalam bingkai maqa>s }id 

syari’ah , ini membuat hukum Islam memiliki karakter yang luwes dan 

fleksibel, mampu beradaptasi di setiap waktu dan keadaan, s}a>lihun li kulli 

zama>n wa maka >n. Hal ini yang membuat hukum Islam selalu bisa adaptif 

dengan setiap perubahan yang dihadapi manusia sembari tetap 

mempertahankan prinsip-prinsip dasarnya. 

Kajian terhadap nas syar’i yang kemudian menghasilkan sebuah 

konklusi hukum (produk hukum) yang bersifat aplikatif disebut sebagai 

ijtihad2, dan praktek tersebut telah dimulai bahkan sejak masa kenabian dan 

terus dilanjutkan dari masa ke masa hingga hari ini. 

Syariat Islam (spesifik hukum-hukum Islam), memiliki tujuan pokok 

yang menjadi prinsip beragama, inilah disebut para ulama sebagai al-maqa >s }id 

al-syari’ah. Secara ringkas maqa>s }id syari’ah  adalah tujuan-tujuan syariat, 

 
2Muhammad bin Husain al-Jiza>ni, Ma’a>lim Us}u>l al-Fiqh ‘Inda Ahli al-Sunnah wa al-

Jama>’ah (Damam: Dar Ibn al-Jauzi, 1439 H), h.464. 
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berikut capaian dari penerapan syariat itu sendiri dan berlaku pada hukum-

hukum Islam yang harus berlaku pada setiap tempat dan waktu.3  

Syariat Islam tidak jumud dan kaku dalam tataran aplikasinya, karena 

prinsip Islam yang elastis selalu mampu menyesuaikan diri bagi perubahan 

kehidupan manusia yang dinamis tanpa kehilangan nilai-nilai prinsipnya. 

Dalam hal ini, adanya konsep ijtihad yang dilakukan para ulama Islam 

untuk selalu merespons dinamika hukum dalam perjalanan manusia, dan ini 

yang membuat hukum-hukum Islam selalu mampu adaptif. Itu terbukti 

lahirnya fikih yang kemudian mengkristal menjadi mazhab fikih yang beragam 

dengan corak yang berbeda, dan itu semua tidak lepas dari suasana sosial, 

kultural dan politik di mana sebuah mazhab muncul dan berkembang. Maka 

salah satu kaidah penting dalam menjawab persoalan keagamaan, bahwa fikih 

(fatwa) selalu dipengaruhi tempat dan waktu persoalan itu muncul.4 

Metode ijtihad yang beragam menghasilkan produk hukum yang juga 

bermacam-macam. Maka kemudian para ulama belakangan melakukan kajian 

tarji>h} atau melakukan kajian ulang terhadap ijtihad-ijtihad yang ada lalu 

menimbang mana sumber yang paling otentik dan yang paling kuat secara 

metodologis. 

Maqa>s }id syari’ah  sendiri punya kedudukan yang sangat penting dalam 

ijtihad dan tarji >h. Maqa>s }id syari’ah  menjadi panduan besar para ulama dalam 

berijtihad, agar setiap buah yang dihasilkan dari proses ijtihad tidak keluar 

dari prinsip-prinsip maqa>s }id syari’ah , maka mengetahui maqa >s }id syari’ah  

mutlak diperlukan bagi mereka yang berkecimpung dalam ijtihad hukum 

 
3 Muhammad al-T{ahir bin ‘Asyu >r, Maqa>s}i >d al-Syari’ah al-Isla>miyah, (Damaskus: Dar 

al-Qalam, 2016), h.40 

4 Ibnu al-Qayyi >m al-Jauziyyah, I’lam al-Muwa>qi’i >n an Rabb al-‘A<lami >n, 3/11   
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Islam.  Bahkan ada sebagian ulama yang menjadikan maqa>s }id ini sebagai 

landasan argumentasi yang bersifat mutlak (dali>l mustaqi>l).5 

Bahkan, dinukil secara ijmak (konsensus), bahwa seluruh hukum 

syariat, baik secara umum atau khusus, tidak akan (boleh) lepas dari bingkai 

maqa>s }id syari’ah  di dalamnya. Karena memang, syariat bertujuan untuk 

mendatangkan maslahat bagi manusia, menjadi sebab datangnya kebahagiaan 

dan kebaikan di dunia dan akhirat.6 

Dalam diskursus hukum Islam (fikih), memang terbuka lebar 

perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan hal ini hampir dapat 

dikatakan sebagai sebuah keniscayaan dalam kajian hukum Islam. Secara 

historis, kelahiran mazhab-mazhab fikih dengan metodologi yang beragam 

menjadi bukti luasnya khazanah keilmuan dalam Islam. 

Banyak faktor yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat, salah 

satunya adalah adanya perubahan variabel yang menjadi acuan ditetapkannya 

sebuah hukum, seperti tempat, keadaan, waktu, objek hukum dan lainnya.7 

Sehingga mengeneralisir produk hukum fikih untuk semua kasus adalah 

kekeliruan yang akan membuat munculnya kesulitan dan menjadikan syariat 

Islam keluar dari prinsip universalnya; yaitu menjadi maslahat bagi manusia. 

Dalam dikursus kajian hukum Islam kontemporer, di mana banyak 

ulama dihadapkan pada kasus-kasus baru yang membutuhkan ijtihad. Dalam 

beberapa bagian persoalan-persoalan kontemporer ini sebagian sudah 

dijawab atau disinggung oleh fikih klasik akan tetapi tidak sedikit yang benar-

benar baru dan belum pernah dibahas sama sekali. 

 

5 Nu >r al-Din al-Kha>dimi>, al-Ijtiha>d al-Maqa>s}i >di (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2010), h.31 

6 Nu >r al-Din al-Kha>dimi, al-Ijtiha>d al-Maqa>s}i >di, h.47. 

7 Muhammad Husain al-Jiza>ni, Ma’a>lim Fi > Us}u>l al-Fiqh (Damam: Dar Ibn al-Jauzi, 1439 
H), h.486-488   
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Sebagian persoalan-persoalan fikih tersebut memiliki karakter dan 

variabel yang berbeda dari kasus-kasus klasik, sehingga tidak bisa dijawab 

dengan jawaban-jawaban normatif sebagaimana yang telah dituliskan para 

ulama terdahulu. Akan tetapi perlu menimbang ulang, dengan menyesuaikan 

variabel yang melingkupinya, boleh jadi dalam kasus serupa akan tetapi 

dengan latar belakang yang berbeda. Itu semua dilakukan agar ijtihad atau 

fatwa-fatwa tersebut tetap selaras dan senafas dengan ru>h tasyri’; maqa >s }id 

syari’ah . 

Perubahan zaman tentu banyak merubah banyak hal; mulai dari sisi 

sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Dengan demikian, perubahan menjadi 

suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia dengan keberagaman persoalan 

yang juga lekat pada kehidupan mereka, yaitu persoalan agama. Karena 

sebagai seorang muslim, tentu segala aktivitas hidup tidak pernah lepas dari 

aturan-aturan beragama (syariat). Akan tetapi dengan keberagaman tersebut, 

tentu dibutuhkan aplikasi hukum yang perlu disesuaikan dengan variabel 

yang melingkupinya. Baik itu persoalan undang-undang (tasyri’), keputusan 

peradilan (qada’) ataupun fatwa. dan semua itu selalu membutuhkan jawaban 

dari syariat. 

Seorang faki>h8 mutlak menguasai maqa>s }id syari’ah  sebagai 

pertimbangan terakhir sebelum ijtihad atau fatwanya dipublikasikan. 

Taqiyuddin al-Subki bahkan mensyaratkan seorang mujtahid untuk selalu 

menjaga dan berpedoman dengan maqa >s }id syari’ah  dalam proses ijtihad yang 

dia lakukan.9 Ahli fikih (faki >h) yang memiliki kompetensi seperti itu 

 

8 Pengkaji hukum Islam atau ahli fikih atau ahli hukum Islam.  

9 Taqiyu al-Di>n ‘Ali bin ‘Abdul Kafi as-Subki>, al-Ibha>j fi> Syarhi al-Minha>j, juz. 1 (Beirut: 
Dar Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983 M), h. 8-9. 
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(menguasai maqa>s }id) yang layak atau pantas disebut sebagai faki >h yang 

sesungguhnya.10 

Salah satu fenomena di era modern adalah cepatnya perpindahan 

informasi dengan teknologi yang ada, dan salah satu dampak positif  yang 

muncul adalah Islam sebagai sebuah agama dapat diakses secara luas dan 

masif. Islam tidak hanya dikenal tapi juga dianut sebagai agama.  

Hal ini bisa dilihat dari peningkatan populasi muslim di Eropa yang 

mengalami tren peningkatan yang signifikan, bahkan diprediksi populasi 

Muslim di Eropa akan menyentuh angka 14% dari total populasi pada 2050. 

Menurut Pew Research, hal ini bisa dilihat dari statistik peningkatan populasi 

pada tahun 2016 yang berjumlah 25,8 juta atau 4.9% dari total populasi Eropa 

yang terlibat dalam 28 negara. Persentase ini naik dari angka 19.5 juta di tahun 

2010. Pertambahan jumlah ini berasal dari beberapa faktor; seperti migran 

yang menetap, suaka kemanusian, pengungsi negara-negara perang, dan 

konversi beragama11 

Islam sebagai agama dengan angka pertumbuhan paling pesat di Eropa, 

angka konversi beragama menjadi muslim cukup tinggi, yaitu di angka 2% dari 

total populasi muslim Eropa atau perkiraan 200.000 – 320.000 orang telah 

menjadi muslim.12 Di Amerika angkanya bahkan lebih besar, menurut The 

New York Times, diperkirakan ada 25% muslim Amerika adalah mualaf.13 

 

10 Ahmad bin ‘Abdul Hali >m bin Taimiyah, Fata>wa al-Kubra>, Juz. 6 (Beirut: Dar Kutub 
al-‘Ilmiyyah, 1987 M), h.172 

11 https://www.pewresearch.org/religion/2017/11/29/europes-growing-muslim-
population/. Diakses pada 12 November 2023 

12https://ctc.westpoint.edu/islamic-activism-in-europe-the-role-of-converts/. 
Diakses pada 12 November 2023 

13https://www.nytimes.com/2005/04/30/nyregion/muslim-converts-face-
discrimination.html Diakses pada 17 April 2024. 

https://www.pewresearch.org/religion/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/
https://www.pewresearch.org/religion/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/
https://ctc.westpoint.edu/islamic-activism-in-europe-the-role-of-converts/
https://www.nytimes.com/2005/04/30/nyregion/muslim-converts-face-discrimination.html
https://www.nytimes.com/2005/04/30/nyregion/muslim-converts-face-discrimination.html
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Menurut The Huffington Post, meskipun angkanya sulit dipastikan, para 

pengamat memperkirakan ada 20.000 orang Amerika masuk Islam setiap 

tahunnya.14 

Tersebarnya Islam di negara-negara Eropa dan Amerika, dan 

terjadinya konversi beragama yang sangat masif kepada Islam, berefek dengan 

kemunculan komunitas muslim di berbagai negara, mereka hidup di tengah-

tengah suasana yang serba sulit dalam menjalankan ajaran agama mereka 

sebagai masyarakat minoritas. Salah satu yang paling berdampak adalah 

persoalan menjalankan syariat dan urusan ibadah. 

Banyak persoalan fikih yang membutuhkan ijtihad khusus (baru) 

terkait kondisi  kaum muslimin yang hidup di tengah komunitas non muslim, 

yang membutuhkan jawaban yang berbeda dari fikih secara umum. Contoh, 

adanya kesulitan bagi kaum muslim yang tinggal di belahan bumi bagian utara 

terkait pelaksanaan salat yang sangat larut di musim panas, di mana keadaan 

malam sangat pendek, dan siang sangat panjang. Di mana waktu salat isya’ 

berada pada pertengahan malam, dan waktu subuh hanya terpaut 2-3 jam 

setelahnya. Sehingga mereka merasakan adanya kesulitan dalam pelaksanaan 

salat sesuai waktu tersebut. Maka muncul pertanyaan, apakah dibolehkan 

melakukan jamak salat dalam keadaan demikian? 

Atau persoalan fikih keluarga status pernikahan karena faktor masuk 

Islamnya salah satu pasangan yang jamak terjadi, ketika seorang istri masuk 

Islam dan suami tetap pada agama lamanya, lantas bagaimana status 

pernikahan mereka.  

 

14https://www.huffpost.com/entry/post-911-islam-converts_n_935572. Diakses 
pada 12 November 2023 

https://www.huffpost.com/entry/post-911-islam-converts_n_935572
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Respons dalam permasalahan-permasalahan ini menjadi penyebab 

lahirnya dikursus fiqh al-aqalliya>t atau fikih minoritas15, yang konsen 

membahas persoalan-persoalan beragama yang dihadapi kaum muslimin 

yang tinggal di lingkungan tidak Islami, seperti negara-negara Eropa dan 

Amerika. Kondisi-kondisi yang berbeda dari keumuman yang berlaku tersebut 

membuat perlu adanya pendekatan yang berbeda bagi kaum muslimin 

minoritas di negara-negara non muslim, sehingga pelaksanaan syariat Islam 

tetap dapat dilaksanakan dengan baik.  

Untuk selalu dapat merespons persoalan hukum terkini 

(kontemporer) para ulama terbagi menjadi tiga kelompok berdasarkan 

metode yang digunakan; pertama, ijtiha >d jadi>d, yaitu mereka yang berusaha 

menghadirkan kesimpulan hukum dengan langsung mengqiyaskan pada nas 

utama (al-Qur’an dan Sunnah), dan ini adalah domain dari ulama dengan 

kapasitas mujtah }i>d mutlaq. Kedua, ijtih }a >d tah}qi>q al- mana >t }, yaitu mereka yang 

mencoba mendekati masalah dengan menerapkan kaidah-kaidah hukum yang 

sudah mapan terhadap perkara-perkara baru yang dihadapi. Ketiga, ijtih }a >d 

tarji >h }i>, yaitu mereka yang melakukan seleksi terhadap ijtihad para ulama yang 

sudah ada, atau memilih pendapat untuk diaplikasikan dengan 

menitikberatkan pada maslahat di dalamnya.16 

Termasuk variabel sosiologis menjadi salah satu bagian yang penting 

dipertimbangkan selain pertimbangan nas dan kajian us}u>l fiqh. Inilah yang 

menjadi karakter dari fikih Islam yang selalu membuatnya adaptif terhadap 

dinamika kehidupan manusia. Akan tetapi perlu juga dipahami bahwa 

diskursus tentang fikih minoritas bukan sesuatu yang benar-benar baru, 

 

15 Untuk konsistensi penggunaan istilah, penulis akan menggunakan istilah fikih 
minoritas sebagai istilah dalam pembahasan 

16 ‘Abdullah  bin Bayyah, S{ina>’ah al-Fata>wa wa Fiqh al-Aqalliya>t, h.180 
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dalam arti lepas dari fikih klasik, akan tetapi fikih minoritas adalah sebuah 

kajian hukum Islam dengan variabel yang baru, ia terlihat menjadi wacana 

baru karena diterapkan pada lingkungan dan model masyarakat yang berbeda 

dari umumnya kaum muslimin.  

Adanya pendekatan maqa >s }id dalam permasalahan fikih minoritas 

menjadi sebuah kajian baru yang lebih adaptif terhadap persoalan yang 

dihadapi. Selain itu, Agar produk hukum fikih selalu selaras dengan nilai-nilai 

universal Islam dan selalu adaptif terhadap kebutuhan beragama umat Islam 

minoritas di mana pun berada. 

Maka penelitian ini akan membahas tentang bagaimana konsep tarji>h} 

dengan pendekatan maqa>s }id syari’ah  dalam penerapan hukum-hukum fikih 

yang dapat diterapkan bagi minoritas kaum muslimin. Berdasarkan latar 

belakang di atas, penulis mengajukan judul penelitian tesis dengan judul, 

“Konsep Tarji>h} Perspektif Maqa>s }id Syari’ah dan Implementasinya Dalam 

Fikih Minoritas” 

B. Rumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang 

dapat diidentifikasi oleh penulis: 

a. Adanya fenomena peningkatan populasi muslim di negara-negara 

Barat, dalam hal ini  Eropa dan Amerika. 

b. Adanya isu-isu hukum fikih yang dihadapi muslim minoritas yang 

memerlukan jawaban. 
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c. Adanya kebutuhan pendekatan baru dalam menyelesaikan 

persoalan-persoalan fikih agar lebih adaptif  dan mengandung 

maslahat bagi muslim minoritas di negara-negara non muslim 

 

 

2. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis akan fokus pada penelitian tentang konsep 

tarji>h} perspektif maqa >s }id syari’ah  dan penerapannya pada kasus-kasus fikih 

minoritas.  

Dalam isu kajian fikih minoritas akan banyak sekali contoh kasus yang 

menjadi objek kajian, maka dalam kajian ini penulis hanya akan fokus pada 

penerapan konsep tarji>h} perspektif maqa >s }id syari’ah  pada isu ibadah, aqidah 

dan juga pernikahan dengan contoh dari masing-masing yang menjadi isu 

sentral dalam kajian fikih minoritas. 

3. Rumusan Masalah  

Dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana konsep tarji>h} perspektif maqa >s }id syari’ah ? 

2. Bagaimana ketentuan penerapan konsep tarji>h} perspektif maqa >s }id 

syari’ah ? 

3. Bagaimana implementasi konsep tarji>h} perspektif maqa >s }id syari’ah  

dalam fikih minoritas pada permasalahan ibadah, akidah dan 

pernikahan? 
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C. Pengertian Judul 

 Untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam memahami judul ini, 

maka perlu diberikan penjelasan terkait istilah-istilah yang digunakan dalam 

judul tesis ini: 

1. Konsep tarji >h 

 Tarji>h} adalah memberatkan sesuatu atau condong kepada sesuatu, 

ibarat timbangan maka yang disebut ra>jih adalah sisi yang lebih berat. 17 Maka 

dalam sebuah proses tarji>h} adalah sebuah upaya mencari sisi terkuat dari 

sebuah dalil (argumentasi) yang tampak saling bertentangan.18 

 Maka tarji>h} adalah sebuah upaya untuk menggali argumentasi terkuat 

dan yang paling dekat pada kebenaran dari sekian dalil atau argumentasi para 

ulama dalam menghukumi sebuah kasus hukum. Dalam pendekatan maqa >s }id 

syari’ah, tarji>h} dimaknai sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk 

memberikan keputusan hukum yang paling tepat dan sesuai dengan tujuan-

tujuan syari’ah . 

2. Maqa>s }id syari’ah  

 Maqa>s }id adalah bentuk jamak dari maqs }ad yang berarti sesuatu yang 

dituju, sedangkan secara istilah para ulama punya definisi yang cukup 

beragam, Ibnu ‘Asyu >r mendefinisikan maqa>s }id syari’ah  sebagai tujuan-tujuan 

 

17Ibnu Manz \ur, Lisa>n al-‘Arab, juz. 2 (Beirut: Dar Shadir, 1414 H), h. 445, lihat juga: 
Muh}ammad bin Ya’qu>b Fairuz ‘Abadi, al-Qomu >s al-Muh}i >t (Beirut: Mu’assasah al-Risa>lah, 
2005), h. 279. 

18 Muhammad ‘Asyu>ri, at-Tarji >h bi al-Maqa>s}i >d, (Jazair:  Kementerian pendidikan 
Universitas  al-h}aj Khudar, 2008), h.23 
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syariat, berikut target capaian dari penerapan syariat itu sendiri dan berlaku 

pada hukum-hukum Islam yang harus berlaku pada setiap tempat dan 

waktu.19  

 Al-Raisu >ni mendefinisikan maqa>s }id sebagai suatu maksud (tujuan) 

syariat yang memiliki tujuan untuk mendatangkan maslahat bagi manusia.20 

Sedangkan definisi senada disebutkan oleh Ibnu Rabi’ah sebagai maksud dari 

penerapan hukum syariat.21 Adapun definisi yang cukup kompleks 

sebagaimana yang didefinisikan oleh Nuruddin al-Khadimi sebagai makna-

makna yang terdapat pada hukum-hukum syariat secara berjenjang, baik 

dalam hikmah-hikmah spesifik (juz’iyyah), atau maslahat umum, yang 

semuanya mengerucut pada pengakuan eksistensi atas peribadahan kepada 

Allah dan mewujudkan maslahat bagi kehidupan manusia di dunia dan 

akhirat.22 

 Maka maqa >s }id syari’ah  adalah tujuan-tujuan dalam syariat yang 

memiliki tujuan menghadirkan maslahat bagi kehidupan hamba, baik di dunia 

maupun di akhirat.  

3. Fikih minoritas 

 Fikih minoritas atau fiqh al-Aqalliya >t tersusun dari dua kata; fikih dan 

minoritas (aqalliya>t). Fikih secara bahasa bermakna paham (al-fah}mu) 

 
19 Muhammad al-T}ahir bin ‘Asyu>r, Maqa>s}i >d al-Syari >’ah al-Isla>miyah, (Damaskus: Dar 

al-Qolam, 2016), h.40 

20 Ahmad al-Raisu>ni, Madkhal Maqa>s}i >d al-Syari >’ah (al-Mans}u >rah: Dar al-Kalimah, 
2013), h.9  

21 Abd al-‘Aziz bin ‘Abdurrahman bin Rabi’ah, ‘Ilmu Maqa>s}i >d al-Syar’i (Riyadh: 
Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyah, 2002), h.20. 

22Nu >r al-Din al-Khadimi, al-Ijtihad al-Maqa>s}i >di, juz.1 (Doha: Wiza >rah al-Auqa>f, 1998), 
h. 52 
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sedangkan secara istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang 

berkaitan dengan perbuatan mukallaf23 yang bersumber dari dalil-dalil yang 

terperinci.24 Maka ringkasnya, fikih adalah ilmu tentang status hukum dari 

perbuatan yang dilakukan mukallaf, seperti salat hukumnya wajib, sedekah 

hukumnya sunnah, makan hukumnya mubah, dan seterusnya. 

 Sedangkan kata minoritas (aqalliya>t) bermakna kondisi tempat tinggal 

yang disana Islam berstatus sebagai minoritas, contoh: Eropa, Amerika, dll.25 

Maka fikih minoritas  adalah formulasi fikih yang membahas objek yang 

spesifik, yaitu kondisi tidak ideal yang dialami kaum muslimin yang hidup 

dalam suasana atau lingkungan non-muslim, sehingga keadaan tersebut 

membutuhkan penanganan yang berbeda dari kondisi umum kaum muslimin. 

 Secara ringkas, fikih minoritas adalah cabang ilmu fikih yang 

membahas tentang hukum-hukum Islam yang berlaku bagi minoritas Muslim 

yang tinggal di tengah-tengah masyarakat mayoritas non-Muslim. Fikih 

minoritas mengacu pada keadaan lemah atau tidak ideal, minoritas Muslim 

tersebut berada dalam kondisi jumlah yang sedikit, atau terdapat tekanan atau 

pengaruh dari masyarakat mayoritas atau sistem hukum non-Islami yang 

menyulitkan mereka menjalankan syariat Islam. 

 Fikih minoritas menjadi penting karena dalam kondisi minoritas, 

minoritas muslim seringkali menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan 

 
23 Mukallaf adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan orang yang telah 

terkena kewajiban syariat, kriterianya adalah; muslim, baligh, berakal, dan mampu. Lihat: 
Muhammad ‘Amim al-Barka>ti, at-Ta’rifa >t al-Fiqhiyyah (Pakistan: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
2003), h. 61 

24 Must}afa al-Khin dkk, Fiqh al-Manh}aji, juz. 1 (Damaskus: Dar al-Qolam, 2020), h.9 

25 Yusuf al-Qara>d }awi,  Fi Fiqh al-Aqalliya>t al-Muslimah, (Kairo: Dar Syarq, 2001), h. 16-
17. 
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dalam melaksanakan praktik-praktik keagamaan mereka. Oleh karena itu, 

fikih minoritas memberikan landasan dan kerangka hukum Islam yang tepat 

untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi minoritas muslim di 

tengah-tengah masyarakat mayoritas non-muslim. 

D. Kajian Pustaka 

Berikut beberapa kajian pustaka yang membahas tema terkait 

tesis ini: 

1. At-Tarji>h} bi al-Maqa>s }id; d}awa >bituh }u wa as\a>ruhu al-fiqhi, tulisan 

Muhammad Asyuri, 2008 M, sebuah karya tulis jenjang magister dari 

Universitas Batna Hadj Lakhdar Aljazair. Tesis ini berisi tentang 

konsep tarji>h} menggunakan maqa>s }id syari’ah , penulis memberikan 

rambu-rambu dalam penggunaan maqa >s }id sebagai alat tarji>h} dan 

Implementasi dalam hukum-hukum fikih. 

2. Al-ijtihad al-Maqa>s }idi, karya Nuruddin Mukhtar al-Khadimi, sebuah 

kajian disertasi yang telah menjadi buku yang diterbitkan oleh Dar Ibn 

Hazm, Beirut, pada tahun 2010, sebelumnya telah diterbitkan oleh 

kementerian wakaf Qatar pada tahun 1998 M dalam 2 jilid. Buku ini 

memaparkan konsep ijtihad menggunakan maqa>s }id syari’ah , penulis 

menggali akar filosofis maqa >s}id sebagai sebuah alat ijtihad sekaligus 

menata penggunaan maqa>s }id secara epistemologis dan memberikan 

contoh penerapannya dalam kasus-kasus kontemporer. 

3. At-Tarji>h} bi al-Maqa>s }id asy-Syar’iyyah; d}awa>bit }uhu wa as\a>ruhu al-

Fiqhiyyah fi > al-Ahka>m al-Usri>yyah, 2014, sebuah tesis garapan 

Muhammad Jama’ah Ahmad Ali dari UIN Maulana Malik Ibrahim, 

Malang. Tesis ini mengadopsi teori-teori tarji>h} pendekatan maqa >s }id 
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syari’ah  dan menerapkannya dalam persoalan hukum-hukum 

keluarga.  

4. At-Tarji>h} Baina al-Nus}u>s al- Muta>’arrid}ah Khila >l al-Naz\a>ri al-Maqa >s }idi, 

kajian Tesis garapan dua penulis: Mizraq Amirah dan Thabi Fadhilah 

dari Universitas Muhammad Boudiaf, Aljazair. Tesis ini berisi tentang 

konsep tarji>h} terhadap nas yang saling bertentangan dengan tinjauan 

maqa>s }id syari’ah . Peneliti juga memberi contoh penerapan konsep 

tarji >hnya dalam beberapa kasus ibadah, muamalah dan beberapa 

kasus kedokteran kontemporer. 

5. D }awa>bit I’tiba >r al-Maqa >s }id, kajian disertasi oleh ‘Abd al-Qa>dir 

Hirzullah, yang sudah naik cetak oleh penerbit Maktabah ar-Rusyd, 

Riyadh, tahun 2007 M. Penulis dalam disertasi ini memberikan 

rambu-rambu penerapan maqa >s }id dalam proses ijtihad hukum Islam. 

6. S }ina >’ah Al-Fatwa wa fiqh al-Aqalliya >t, sebuah buku karya ‘Abdullah bin 

Bayyah, terbitan Markaz al-Muwatho’, Dubai, 2018. Buku ini termasuk 

karya lama yang dicetak kembali oleh penerbit yang berbeda, dalam 

buku ini Syaikh Bin Bayyah, merumuskan konsep fatwa dalam kasus-

kasus fikih minoritas, berikut sekian fatwa penulis dalam merespon 

persoalan-persoalan minoritas muslim. 

7. Al-Ahkam as-Siya>siyah li al-Aqalliya>t al-Muslimah fi al-Fiqh al-Isla>mi, 

buku yang diadopsi dari tesis anggitan Sulaiman Muhammad 

Tubuliak, 1997, terbitan Dar an-Nafa>is, Beirut. Dalam buku ini penulis 

menjabarkan hukum-hukum dasar terkait bermukimnya kaum 

muslimin di negeri-negeri kafir (non-muslim), lebih khusus, penulis 

menyorot dari sisi politis (siya>sah) berdasarkan hukum-hukum 

normatif dalam literatur fikih Islam. 
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8. Fikih Minoritas, oleh Ahmad Sarwat, 2010, buku ini mengumpulkan 

fatwa-fatwa terkait permasalahan-permasalahan fikih yang dihadapi 

kaum muslimin minoritas, penulis hanya menyinggung sedikit 

tentang landasan argumentasi dari fikih minoritas dan lebih fokus 

pada contoh-contoh kasus dan fatwa ulama kontemporer tentang itu. 

9. At-Tarji>h} Baina al-Maqa>s }id wa Asa >ruhu fi> al-Fiqhi al-Isla>mi, Jurnal 

garapan Faris Abdul Hamid dari Fakultas Syari’ah  dan hukum 

universitas Yarmuk. Jurnal Dirasat ini keluar pada tahun 2015, tulisan 

ringkas sebanyak 18 halaman, mendeskripsikan penerapan teori 

tarji>h} dalam perspektif maqa >s }id syari’ah . 

10. As \ar al-Maqa>s }id asy-Syar’iyah fi > Taqli>l al-Khila >f, disertasi doktoral dari 

Husam Muhammad ‘Iwadh yang sudah naik cetak oleh Penerbit 

Mu’assasah Risalah Lebanon, dalam buku ini penulis merumuskan 

teori tentang penggunaan maqa >s }id syari’ah  untuk meminimalisir 

perbedaan pendapat dalam fikih, sekaligus mendekatkan khilaf para 

ulama dengan menggunakan maqa>s }id syari’ah . Lebih lanjut penulis 

juga menjelaskan tentang aplikasi maqa>s }id dalam kasus-kasus fikih. 

11. As \ar al-Maqa>s }id al-Syar’iyyah fi> Ah }ka >m Gair al-Muslimi>n, disertasi 

doktor oleh Nuh Muhammad al-Fud}ul dari Universitas Yordania, 

2017, membahas pengaruh teori maqa >s }id terhadap turunan hukum 

fikih yang berkaitan dengan non-muslim. Penulis cukup banyak 

membahas beberapa hal terkait hukum minoritas muslim yang tinggal 

di negeri-negeri non muslim serta hukum-hukum yang melingkupi 

mereka di sana. 

 Kajian tentang ijtihad, tarji >h, maqa>s }id syari’ah  dan fikih minoritas 

sudah cukup banyak, baik dalam bentuk buku, karya akademik atau jurnal. 



 
 

17 
 

 
 

Akan tetapi penelitian yang mengelaborasi konsep ijtihad tarji>h} perspektif 

maqa>s }id syari’ah  masih sangat sepi, terlebih pada kasus fikih minoritas. Maka 

dalam tesis ini akan diteliti terkait konsep ijtihad tarji>h} perspektif maqa >s }id 

syari’ah  dan implementasinya dalam fikih minoritas. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini adalah jenis penelitian studi pustaka (library research)26 

maka data yang digunakan adalah data kualitatif yang didapat dari sumber-

sumber tertulis baik klasik maupun kontemporer dalam bentuk buku, hasil 

penelitian, jurnal ilmiah dan sebagainya yang punya korelasi dengan 

penelitian ini. Kemudian penulis akan mendeskripsikan hasil data-data yang 

didapat secara sistematis dan melakukan analisis terhadap data-data terkait 

untuk mendapatkan kesimpulan sebagaimana yang dirumuskan dari 

penelitian ini. 

2. Metode pendekatan 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif dan yuridis empiris. Yaitu, melakukan penelusuran bahan pustaka 

baik data sekunder atau primer terkait permasalahan yang diteliti. Selain itu 

pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang 

 
26 Penelitian jenis kajian pustaka (library research) adalah studi penelitian yang 

berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, melakukan pembacaan untuk diolah dan 
diteliti. Lihat: Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rake Sarasin, 1998 M), 
h.51 



 
 

18 
 

 
 

menggunakan pedoman peraturan-peraturan, buku, literatur’ dan bahan 

lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.27 

 Selanjutnya, penulis menggunakan pendekatan interpretasi, yakni 

menyelami makna untuk memahami landasan argumentasi yang digunakan 

dalam membedah kasus-kasus hukum fikih para ulama, dengan menggunakan 

pola induktif-deduktif sebagai metode analisis data.28 

 Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan komparatif, yaitu 

metode perbandingan untuk mengetahui titik-titik persamaan dan perbedaan 

yang ditentukan dengan pengujian simultan dari dua hal atau lebih.29 Dalam 

penelitian ini akan banyak ditampilkan perbandingan pendapat lintas mazhab 

fikih dengan dasar argumentasi dari masing-masing mazhab.30 

3. Jenis data 

 Karena penelitian ini adalah deskriptif kualitatif maka jenis data yang 

digunakan adalah data-data yang terdokumentasikan dalam bentuk buku, 

jurnal ilmiah, penelitian ilmiah, dan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Karena hasil yang ingin didapat dari penelitian ini bersifat deskriptif dan hasil 

penelitian akan disajikan dalam bentuk kualitatif. 

 

 
27Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan jurimetri (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2001 M), h. 10 dan 129 

28 Sudarto, Metode Penelitian filsafat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 42 

29 Philip Babcock Gove, Webster Third New International Dictionary (Massachusssets: 
G. And C, Meriam Company, 1996), h. 461 

30 Huzaiemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab (Jakarta: Logos 
Wacana Ilmu, 1997), h. 83 
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4. Sumber data 

 Secara umum sumber ada dua sumber data yang digunakan, primer dan 

sekunder: 

a. Data primer: karya-karya tentang konsep tarji>h} menggunakan maqa>s }id, 

seperti: At-Tarji>h} bi al-Maqa >s }id; d}awa >bituhu wa as \a>ruhu al-fiqhi, dan tulisan 

Muhammad ‘Asyuri, Al-ijtiha >d al-Maqa >s }idi, karya Nuruddin Mukhtar al-

Khadimi. 

b. Data sekunder: yaitu buku-buku tentang maqa>s }id syari’ah  secara umum 

dan juga yang berkaitan dengan fikih minoritas, seperti: Maqa>s }id asy-

Syari’ah al-Islamiyah, karya Muhammad al-T }a>hir bin ‘Asyu >r, D }owa >bit I’tiba >r 

al-Maqa>s }id, kajian disertasi oleh ‘Abd al-Qadir Hirzullah, S }ina >’ah Al-Fatwa 

wa fiqh al-Aqalliya>t, sebuah buku karya ‘Abdullah bin Bayyah, Al-Ahka >m as-

Siya>siyah li al-Aqalliya >t al-Muslimah fi al-Fiqh al-Isla >mi karya Sulaiman 

Tubaik, Naz \a>riat Ta’sisiyyah fi Fiqh al-Aqalliya>t, karya T }aha Ja>bir al-Alwani, 

Fi Fiqhi al-Aqalliya >t al-Muslimah, buku tulisan Yusuf al-Qara>d}awi, dll. 

c. Sistematika penulisan 

 Bab pertama, adalah kerangka berpikir dari penelitian ini yang berisi latar 

belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, kajian pustaka dari 

penelitian sebelumnya, metodologi penelitian, teknis penulisan, 

sistematika penulisan, dan tujuan penelitian, 

 Bab kedua, berisi tentang kajian teori terkait konsep tarji>h} dalam fikih 

Islam, syarat-syarat penerapannya, jenis-jenisnya dan tarji>h} dalam 

perspektif maqa >s }id syari’ah  
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 Bab ketiga, membahas tentang maqa >s }id syari’ah  secara umum, metode 

penggalian, penerapan, serta rambu-rambu penerapannya.  

 Bab Keempat, membahas tentang konsep tarji>h} perspektif maqa >s }id syari’ah  

dan implementasinya persoalan-persoalan hukum fikih minoritas. Berisi 

permbahasan tinjauan umum tentang fikih minoritas, kaidah-kaidah dalam 

fikih minoritas dan implementasinya dalam fikih minoritas serta korelasi 

antara maqa >s }id syari’ah  dan fikih minoritas. 

 Bab kelimaa  berisi pembahsan implementasi konsep tarji>h} perspektif 

maqa>s }id syari’ah  dalam fikih minoritas. 

  Bab keenam, berisi penutup, kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian 

ini. 
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F. Kerangka Teoretis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Nas Syar’i 

Konsep Tarjih  maqa >s}i>d syariah 

  

Realitas muslim minoritas 

Kaidah-Kaidah Fikih Minoritas 

Persoalan Fikih Minoritas 

Fikih Minoritas 
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G. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui konsep tarji>h} perspektif maqa>s }id syari’ah  

2. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan penerapan konsep tarji>h} 

perspektif maqa >s }id syari’ah  

3. Untuk mengetahui implementasi konsep tarji>h} perspektif maqa >s }id 

syari’ah  dalam fikih minoritas pada permasalahan ibadah, akidah dan 

pernikahan 

 Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai sumbangan literatur dalam khazanah keilmuan Islam. 

2. Sebagai kontribusi dalam kajian metodologi istinbat hukum Islam 

kontemporer. 

3. Sebagai sebuah upaya eksplorasi terhadap fungsi maqa >s }id syari’ah  

dalam aplikasi tarji>h} para ulama. 
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BAB II 

KONSEP TARJI>H}  PERSPEKTIF USUl FIKIH 

 

A. Tinjauan Umum Konsep Tarji>h} dalam Usul Fikih 

1. Pengertian Tarji>h}  

Tarji>h} secara etimologis berasal dari akar kata Arab "رجح" yang berarti 

memberatkan atau melebihkan sesuatu31 sehingga membuatnya condong atau 

mengunggulkan pada satu bagian dan mengamalkan yang paling kuat (ra >jih).32 

Sedangkan secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang senada 

dengan makna bahasa, seperti yang dikutip dari Ibnu Najjar sebagai, 

‘menguatkan salah satu dari dua dalil dengan adanya dalil lain (sebagai 

penguat)’.33 

Pengertian di atas menjelaskan beberapa poin terkait definisi tarji>h, 

pertama, tarji>h} berlaku pada kajian dalil yang bersifat z}anni>yah  yang saling 

bertentangan sehingga memerlukan adanya seleksi untuk memilih yang paling 

kuat secara argumentatif. Kedua, tarji>h} berfungsi untuk menyeleksi dalil 

dengan tujuan diaplikasikan (diamalkan), karena jika bukan bertujuan untuk 

hal tersebut maka tidak diperlukan adanya tarji >h. 

 

31Ahmad bin Faris, Mu’jam Maqa>yi >s al-Lugah, juz. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H), 
h.489, entri kata:  رجح 

32 Muhammad bin Mukram Ibnu Manz \u>r, Lisa>n al-‘Arab, juz. 2/h. 445. Entri kata:  رجح 

33 Muhammad bin Ahmad An-Najjar, Syarh al-Kaukib al-Muni>r, juz. 4 (Riyadh:Obeikan, 
1418 H), h.616. lihat juga: Muhammad Hasan Hito, al-Wajiz Fi> Us}u>l al-Tasyri’ al-Isla>mi, 
(Damaskus: Mu’assasah al-Risalah, 2022), h. 533 
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Adapun secara istilah syar’i dalam kajian usul fikih, para ulama usul fikih 

memiliki perbedaan pandangan dalam mendeskripsikan tarji >h. Hal itu 

disebabkan perbedaan takyi>f terhadap deskripsi tarji>h} itu sendiri. Pertama,  

mereka yang menilai tarji>h} sebagai sifat yang melekat pada dalil yang kuat, 

sehingga tarji>h} menurut mereka adalah proses mempertimbangkan salah satu 

sifat terkuat yang melekat pada dalil yang bertentangan dengan mengambil 

yang terkuat untuk diaplikasikan dan mengabaikan yang lemah. 

Kelompok Kedua, mereka yang melihat tarji>h} sebagai pekerjaan 

mujtahid, karena yang dapat melihat adanya pertentangan dalil dan 

melakukan tarji>h} adalah mujtahid itu sendiri, sehingga mereka mendefinisikan 

tarji>h} sebagai sebuah kerja ijtihad dalam mengunggulkan salah satu dari dua 

indikasi terkuat pada sebuah dalil. 

Kelompok ketiga, mengkompromikan dari dua pendapat sebelumnya, 

mereka menilai tarji>h} adalah sifat yang melekat pada dalil dan hal tersebut 

dikategorikan juga sebagai kerja mujtahid, sehingga tarji>h} secara fungsi adalah 

menampakkan keunggulan sifat sebuah dalil dari dua dalil yang 

bertentangan.34 

 Jika dilihat lebih jauh, tarji>h} secara substansi tidak hanya berfungsi 

mencari atau menentukan mana dalil yang paling kuat (ra >jih) di antara dalil-

dalil yang bertentangan, lebih dari itu, tarji>h} sebagai sebuah metode memiliki 

fungsi lebih luas, yaitu menimbang dan menyeleksi atas pendapat-pendapat 

para ulama yang kontradiktif dari hasil sebuah ijtihad. Maka tarji>h} disini 

 

34 Fira>s ‘Abd al-H}amid al-Sya>yib, “Al-Tarji >h baina al-Maqa>s}i >d wa As\a>ruhu fi> al-Fiqhi al-
Isla>mi”, Dirasat 42, no.3 (2015): h. 1065 
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berfungsi melakukan kajian lebih dalam dan komprehensif terhadap metode 

ijtihad para ulama dan alur istinba >t ahka >m yang dihasilkan. 

Maka lebih tepat jika tarji>h} didefinisikan sebagai sebuah kerja ijtihad 

dalam menentukan indikasi terkuat dari kontradiksi dalil z\anniya>t untuk 

diaplikasikan. Karena dalil pada asalnya tidak mengalami kontradiktif, adapun 

yang melihat kontradiksi pada dalil-dalil adalah mujtahid, sedangkan seorang 

mujtahid dituntut untuk mengamalkan apa yang paling kuat (diduga paling 

ra >jih) dalam ijtihadnya, itulah sebabnya tarji>h} adalah bagian dari kerja ijtihad 

pada objek dalil z\anniya>t. Maka pendapat ketiga yang mengkompromikan lebih 

tepat, para ulama usul sepakat bahwa tidak ada kontradiksi (ta’a>rud}) pada 

dalil, karena esensinya adalah wujudnya sifat lebih kuat pada dua dalil yang 

kontradiktif (sifat pada dalil) dan hal tersebut merupakan kerja mujtahid 

untuk menjelaskan sisi keunggulan dari sifat tersebut (kerja mujtahid).  

Ringkasnya, tarji>h} adalah menguatkan dan menyeleksi indikasi terkuat 

dan mengeliminasi indikasi lain lalu mengamalkan yang ra >jih menurut 

seorang mujtahid. 

 

2. Urgensi Tarji>h} dan Hukum Beramal Dengan Pendapat Ra>jih 

Tarji>h} sebagai bagian dari ijtihad telah dilakukan bahkan sejak era 

sahabat, karena tarji>h} adalah pengejawantahan dari kecintaan terhadap 

kebenaran atau memilih sesuatu untuk diamalkan berdasarkan dalil terkuat 

atau diduga paling kuat yang lebih dekat pada kebenaran dan ridha Allah 

Ta’ala.  
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Tarji>h} terjadi disebabkan karena adanya dua dalil yang kontradiktif 

(Ta’a>rud} al-Adillah) sehingga menyebabkan saling membatalkan, seperti 

sebuah dalil mengandung makna akan bolehnya melakukan sesuatu 

sedangkan ada dalil lain yang menyatakan haramnya sesuatu.35 

Terjadinya kontradiksi dalil dan langkah tarji>h} yang diambil termasuk 

penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dalam 

diskursus ulama usul, terjadi perbedaan pandangan tentang hakikat 

terjadinya kontradiksi dalil  (Ta’a >rud} al-Adillah)¸ adapun hukum melakukan 

tarji>h} dan beramal dengan pendapat yang ra>jih terbagi menjadi dua pendapat.  

Pertama, jumhur ulama berpendapat akan wajibnya seorang mujtahid 

mengamalkan pendapat yang ra >jih (lebih kuat) atas dalil yang marju >h.36 Kedua, 

pendapat minoritas ulama yang melarang tarji>h.37 

Adapun dalil yang digunakan kelompok pertama yang menyatakan  

kewajiban beramal dengan pendapat yang ra>jih adalah sebagai berikut: 

1. Firman Allah dalam QS az-Zumar ayat 55: 

 
 وَٱتَّبِعُوٓاْ أَحۡسَنَ مَآ أنُزلَِ إلِيَۡكُم مِ ن رَّبِ كُم 

Terjemahnya: 

 

35 Muhammad bin Husain al-Jizani, Ma’a>lim Us}u >l al-Fiqh (Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 
1439 H), h.268. lihat juga:’Iyadh bin Nami as-Sulami, Us}u >l al-Fiqh allaz}i La Yasa’ Lil Faqi >h 
Jahluhu (Riyadh: Dar Ibn al-jauzi, 1442 H), h.441 

36 ‘Iyadh bin Nami as-Sulami, Us}u>l al-Fiqh allaz}i La yasa’u li al-Faqih jahluhu, h.454. 
Muhammad Hasan Hito, al-Wajiz fi Usul al-Fiqh (Damaskus: Mu’assasah al-Risalah, 2022), 
h.544 

37 ‘Abd al-‘Aziz bin Muhammad al-‘Uwaid, Ta’a>rud} Dala>lati al-Alfaz \ wa al-Tarji >h 
Bainaha (Riyadh: Maktabah Dar al-Minhaj, 1431 H), h.79-80 
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“Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu 
dari Tuhanmu.”38 

Juga Firman Allah dalam QS az-Zumar ayat 18: 

ِ هُمۡ أوُْلُواْ ٱلۡۡلَۡبَٰب الذِينَ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَ يَ تَّبِعُونَ أَحۡسَنَهۥُۚٓٓ أوُْلَٰئِٓكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰ هُمُ ٱللَُُّّۖ وَأوُْلَٰئِٓكَ 
Terjemahnya: 

“Orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa 
yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang 
telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang 
mempunyai akal.”39 

Dua ayat ini menjadi dalil tentang wajibnya mengikuti dalil yang ra >jih 

karena yang demikian lebih baik (ahsan) dari dalil yang marju >h.40 

2. Riwayat Muadz bin Jabal ketika ia diutus Nabi shalallahu ‘alaihi wa 
salam ke Yaman. 
 

كيف تَقضِي إذا عَرَضَ لكَ قَضاء؟ " قال: أقضي بكتابِ الله، قال: "فإن لم تََِدْ 
، قال: "فإن لم  -صلَّى الله عليه وسلم  -قال: فبسُنةِ رسولِ الله في كتاب الله؟ " 

ولا في كتابِ الله؟ قال: أجْتَهِدُ   -صلَّى الله عليه وسلم  -تَد في سُنة رسولِ الله 
 رأيِ ولا آلُو 41 

Artinya: 

“Bagaimana engkau akan memutuskan perkara yang kau 
hadapi?’ Muadz berkata: Aku akan putuskan dengan kitAbu>llah’, 
‘jika kau tidak dapati dalam kitAbu >llah?’. Muadz menjawab, ‘aku 
akan putuskan dengan sunnah Rasulullah’, ‘jika kau tidak dapati 
dalam sunnah rasulullah dan tidak pula dalam kitAbu>llah?’, ‘Aku 
akan berijtihad dengan pendapatku tanpa berlebihan.” (HR. Abu> 
Daud) 

 

38 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 464 

39 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 460 

40 ‘Iyadh bin Nami as-Sulami, Us}u>l al-Fiqh allaz}i La> yasa’u li al-Faqi >h jahluhu, h.454 

41 Abu >> Daud Sulaiman bin Asy’at, Suna>n Abi > Daud, juz. 5 (cet.1. Kairo: Dar al-Risa>lah 
al-‘Alamiyah, 2009 M), h. 443, hadis no. 3592,. 
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Al-Amidi berkomentar, bahwa riwayat ini menunjukkan adanya 

tingkatan dalam dalil dan mendahulukan sebuah dalil dari dalil lainnya.42 

3. Riwayat Ummu Salamah, bahwa Rasulullah bersabda: 

ا أنا بَشَرٌ، وإنَكم تََتَصِمُوَن إليَّ، ولعل بعضَكُم أن يكونَ ألَْْنَ بحجَّته من   إنََّّ
بعض، فأقضي له على نحوٍ مما أسمع منه، فمن قضيتُ له من حقِ  أخيه بشيء،  

ا أقطَعُ له قطعةً من النار43  فلا يأخُذْ منه شيئاً، فإنََّّ
Artinya: 

“Saya hanyalah manusia biasa, dan kalian mengadukan sengketa 
kepadaku, bisa jadi sebagian diantara kalian lebih pandai 
berbicara daripada yang lainnya sehingga aku putuskan seperti 
yang kudengar,. Maka barangsiapa yang kuputuskan (menang) 
dengan mengambil hak saudaranya, janganlah ia 
mengambilnya, sebab itu seakan-akan aku memberikan 
potongan api neraka untuknya.” (HR. Abu Daud) 

Hadis ini menunjukkan bahwa dua orang yang berselisih di hadapan 

Nabi membawa masing-masing hujjah (argumentasi) yang tampak saling 

bertentangan dalam pandangan Nabi, dan beliau menguatkan yang paling kuat 

secara penyampaian argumentasi, karena yang demikian menunjukkan hal 

tersebut paling kuat dan ra >jih, maka jelas Nabi shalallahu ‘alaihi wa salam 

mengamalkan yang ra >jih dari sebuah dalil.44 

4. Ijmak para sahabat 

Ijmak sahabat tentang kewajiban untuk beramal dengan pendapat yang 

ra >jih dari dua dalil yang bertentangan.45 Hal ini bisa dilihat dari beberapa 

 

42 ‘Ali bin Muhammad al-Amidi, Al-Ihka>m fi> Us}u>l al-Ahka>m, Juz.4 (Beirut: al-Maktab 
al-Islami, 1402 H), h. 240. 

43 Abu >> Daud Sulaiman bin Asy’at, Suna>n Abi > Daud, juz.5 /h. 550, hadis no. 3583,  

44 ‘Abd al-‘Aziz bin Muhammad al-‘Uwaid, Ta’a>rud} Dala>lati al-Alfadz wa al-Tarji >h 
Bainaha, h.81 

45 Sulaiman bin ‘Abd al-Qawi al-T }u>fi, Syarh Mukhtas }ar al-Raud}ah, juz.3 (Damaskus: 
Mu’assasah al-Risa>lah, 1987 M), h. 679 
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contoh riwayat. Seperti mendahulukan riwayat ‘Aisyah radhiyallahu 'anha 

yang mewajibkan mandi wajib ketika bertemunya dua kelamin dengan 

riwayat Abu> Sa’id yang menyatakan kewajiban mandi jika keluarnya mani 

(inzal). 

Riwayat lain, dari ‘Aisyah yang menyatakan bahwa Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa salam memasuki waktu subuh dalam keadaan junub dan 

beliau tetap berpuasa, dengan riwayat Abu> Hurairah yang mengatakan bahwa 

batal puasa seseorang yang junub setelah subuh. 

Menurut al-Amidi, jika memperhatikan ijtihad para sahabat dan apa 

yang mereka lakukan, menunjukkan keterangan yang jelas bahwa praktik para 

sahabat adalah mengamalkan dalil yang ra >jih dari dua dalil z}anni yang tampak 

kontradiktif tanpa melemahkan keduanya.46 

5. Secara logika (‘aqli) memilih dan mendahulukan yang kuat (ra >jih) 

merupakan hal yang lazim secara akal maupun syar’i.47  

karena jika tidak memilih yang ra >jih, maka pilihan akan jatuh pada yang 

marju >h, meninggalkan yang ra>jih dan memilih yang marju>h bertentangan 

dengan akal sehat dan tuntunan syar’i. 

Kedua, pendapat yang menyatakan tidak wajib untuk beramal dengan 

dalil yang ra >jih. Pendapat ini cukup janggal dari sisi penisbatannya, karena 

ulama yang menyebutkan perbedaan dalam permasalahan ini tidak tegas 

ketika mengulas pendapat kedua ini. 

 

46 ‘Ali bin Muhammad al-Amidi, Al-Ih}ka>m fi Us}u>l al-Ahka>m, 4/ 240. 

47 ‘Ali bin Muhammad al-Amidi, Al-Ih}ka>m fi> Us}u>l al-Ahka>m, 4/ 240. 
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Seperti a-Razi dalam al-Mahsu>l yang tidak menyebutkan penisbatan 

pendapat ini, juga seperti al-Isnawi dalam Niha>ya>tu al-Sul48 yang hanya 

memberikan istilah ‘qaum’ ketika menyebutkan pandangan kelompok kedua. 

al-Qa>d}i Abu> Bakar al-Baqilani, seperti yang dinukil al-Juwaini dalam al-Burhan, 

menyandarkan pendapat ini kepada al-Husain bin Ali al-Bashri, seorang ulama 

mu’tazilah, sebagian pendapat justru menisbatkan pendapat ini kepada Al-

Baqilani.49 

 Penisbatan pendapat ini kepada al-Baqilani masih menjadi sebuah 

asumsi, karena simpulan bahwa al-Baqilani menolak adanya tarji>h} 

diasumsikan karena menurutnya, setiap mujtahid adalah benar dalam 

ijtihadnya, maka yang tepat adalah bahwa al-Baqilani tidak menolak tarji>h} 

secara mutlak, akan tetapi ia menolak adanya tarji>h} illat pada dua riwayat yang 

tampak kontradiktif , karena yang demikian adalah produk ijtihad yang setiap 

mujtahid benar dalam ijtihadnya, akan tetapi dalam riwayat hadis (ilmu hadis) 

al-Baqilani melakukan dan menerima adanya tarji >h. 

 Para ulama usul menyebutkan dasar argumentasi dari kelompok kedua 

ini, diantaranya: 

A. Firman Allah Ta’ala dalam surat al-Hasyr ayat:2. Allah berfirman: 

ر  وُْلي ٱلۡۡبَۡصَٰ ِ فٱعۡتَبِوُاْ يأَٰٓ
Terjemahnya: 

“Maka ambillah untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang 
mempunyai wawasan.”50 

 

48 Abdurrahim al-Isnawi, Nihayat al-Sul syarhu Minhaji al-WUs }u >l, (Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), h.372 

49 Shofiyu ad-Din Muhammad al-Hindi, Nihayatu al-Wus}u>l fi> Dirayati al-Us }u >l, juz.8 
(Makkah: Maktabah at-Tijariyah,1416 H), h.3620 

50 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 545 
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Wajhu ad-Dilalah dari ayat ini adalah perintah untuk i’tibar (mengambil 

pelajaran) secara mutlak tanpa adanya perincian, karena adanya perincian 

akan menyebabkan bertambahnya sisi asumtif pada perintah.51 

B. Hadis Nabi shalallahu ‘alaihi wa salam  yang diriwayatkan oleh Ummu 

Salamah yang berbunyi: 

 فإنَّا أقضي بينكما على نحو ما أسمع 52
Artinya: 

“Sesungguhnya aku hanya memutuskan perkara di antara kalian 
sesuai dengan apa yang aku dengar.” (HR. An-Nasa’i) 

Kemudian ada ungkapan yang masyhur dalam bab peradilan: 

 نَحن نحكم بِِلظَّاهِرِ، وَالله يتَ وَلََّّ السرائر 
“Kami menghukumi secara lahir (yang tampak), dan menyerahkan 

kepada Allah urusan hati (yang tidak tampak).”   

Al-Amidi menyatakan bahwa marju >h adalah dzahir yang tampak dari 

sebuah nas, maka dapat diambil untuk diamalkan.53 

 

C. Alasan ketiga pendapat ini, menyatakan bahwa tarji>h} hanya berlaku 

pada sifat sebuah dalil bukan pada penjelasan hukumnya, sehingga itu 

tidak dapat diberlakukan pada nas. 

Dari kedua pendapat di atas, pendapat jumhur lebih kuat dengan dua 

alasan: 

 

51 Al-Amidi, al-Ih}ka>m fi> Us}u>l al-Ahka>m, 4/240 

52 Ahmad Bin Syu’aib an-Nasa>’I, Suna>n an-Nasa>’i, juz. 8 (Kairo: Maktabah at-
Tijariyah,1930), h.247. hadis no. 5422 

53 Al-Amidi, al-Ihka>m fi> Us}u>l al-Ahka>m, 4/240 
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Pertama, dalil-dalil yang dijadikan oleh kelompok yang menolak 

adanya tarji>h} adalah dalil-dalil yang sifatnya  praduga (zanni), sedangkan dalil-

dalil dari kelompok pertama bersifat qat }’i. Dalil zanni tidak bisa melawan dalil 

qat }’i. 

Kedua, hadis kedua yang digunakan kelompok yang menolak adanya 

tarji>h} adalah hadis yang tidak ada asalnya (laa As }la lahu), sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwa ungkapan ini memang masyhur 

digunakan para ulama usul, akan tetapi tidak didapati dalam kitab-kitab hadis 

yang kredibel. Pendapat senada juga dinyatakan oleh al-Mizzi dan al-Z\ahabi.54 

Adapun penyelesaian kontradiksi dalil menurut kelompok yang 

menafikan adanya tarji>h} adalah; melakukan pilihan atas dua dalil yang 

kontradiktif, memilih (khiya>r), atau tawaqquf (mendiamkan). 

  

 

54 ‘Abdul Aziz al-‘Uwaid, Ta’a>rud}  Dalalati al-Alfadz wa at-Tarjih Bainaha, 
(Riyadh: Maktabah Dar al-Minhaj, 1431 H), h.86-87 
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B. Syarat-Syarat Tarji>h}  

Para ulama usul fikih memberikan beberapa kriteria yang menjadi 

syarat untuk melakukan tarji>h} terhadap sebuah nas, di mana jika syarat-syarat 

ini tidak terpenuhi, maka langkah tarji>h} tidak dapat dibenarkan.55 Berikut 

syarat-syarat tarji >h: 

1. Terjadinya kontradiksi (Ta’a>rud}) pada dua dalil atau lebih 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa langkah tarji>h} adalah 

sebuah metode untuk mendudukkan dua dalil yang tampak saling 

bertentangan (kontradiktif), maka tidak mungkin melakukan tarji>h} pada dalil 

yang tidak bertentangan. Jika tidak ada terjadinya konstradiksi, maka tarji>h} 

yang dilakukan adalah tarji>h} yang tidak benar.56 

2. Objek tarji>h} adalah dalil 

Tarji>h} hanya dilakukan pada dalil yang kontradiktif, bukan pada asumsi 

atau dugaan terhadap dalil. 

3. Tarji>h} hanya pada dalil yang memungkinkan terjadinya kontradiksi 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terjadinya kontradiktif pada dalil 

hanya mungkin berlaku pada dalil yang keduanya bersifat z \anniya >t, maka 

tidak dinilai sebagai sebuah kontradiksi pada dua dalil yang sama-sama 

bersifat qat }’iyya>t atau antara dalil qat}’i dengan dalil z\anni.57 Disini bisa 

 

55 Abdul ‘Aziz Muhammad ‘Uwaid, Ta’a>rud} Dala>lat al-Alfaz wa al-Tarji >h 
Bainaha, (Riyadh, Maktabah Dar al-Minhaj, 1431). H. 87 

56 Abdul ‘Aziz Muhammad ‘Uwaid, Ta’a>rud} Dala>lat al-Alfaz wa al-Tarji >h 
Bainaha, H. 87 

57 Wahbah al-Zuhaili, Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 1186 



 
 

34 
 

 
 

dipahami, kontradiksi antara dalil hanya berlaku pada dalil yang sama-sama 

kategori z\anniya>t. 

4. Memiliki kedudukan yang sama secara hujjah 

Maka tidak berlaku tarji>h} pada dalil yang memiliki kedudukan yang 

berbeda, semisal al-Qur’an dengan hadis ahad, khabar mutawa>tir dengan hadis 

ahad58, maka tarji>h} hanya berlaku pada objek dalil yang memiliki kedudukan 

dan kekuatan hujjah yang sama, dan tidak berlaku tarji>h} pada dua dalil yang 

tidak memiliki kekuatan dan keumuman yang sama.59 

5. Tidak adanya kemungkinan melakukan kompromi terhadap dalil yang 

kontradiktif 

Ketika dua dalil yang bertentangan tidak dapat untuk dikompromikan 

(metode al-jam’u) untuk diamalkan keduanya. Sebagaimana kaidah usul 

menyatakan bahwa mengambil atau mengamalkan sebuah dalil didahulukan 

daripada mengabaikannya,60 atau dalam ungkapan lain, mengamalkan kedua 

dalil didahulukan daripada mengabaikan salah satunya.61 Maka tidak 

diberlakukan tarji>h} pada dua dalil yang masih mungkin untuk dikompromikan 

dan keduanya bisa diamalkan. Sebagaimana komentar Ibnu Hajar al-Asqalani 

terkait hal ini: 

 

58 Muhammad bin ‘Ali al-Syauka>ni, Irsya>du al-Fuhu>l ila> Tahqi>q al-Haqqi min ‘Ilmi al-
Us }u >l, juz.2 (Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 1999), h. 372 

59 ‘Abdurrahim bin al-Hasan al-Isna>wi, Niha>yah as-Su >l Syarh Minha>j al-WUs }u >l, 4/452 

60 Abdurrahim bin al-Hasan al-Isna>wi, Niha>yah as-Su >l Syarh Minha>j al-WUs}u>l 4/450. 
Redaksi kaidah yang digunakan al-Isnawi adalah: اهماله  من أولى الكلام إعمال  

61 Al-Zarka>syi, Bahru al-Muhit}, 6/133 
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جِْيحِ مَعَ إِمْكَانِ الْْمَْعِ 62  لَا يُصَارُ إِلََّ التََّّ

 Artinya: Tidak diarahkan pada tarji>h} saat memungkinkan untuk 

dikompromikan (al-jam’u). 

6. Tidak memungkinkan melakukan nasakh pada salah satu dari dua dalil 

yang bertentangan 

Diketahuinya ta >rikh (waktu) kemunculan dua dalil yang bertentangan 

menjadikan tidak diberlakukannya tarji>h} diantara keduanya, karena dengan 

diketahuinya ta>rikh dari keduanya memungkinkan untuk menganulir dalil 

yang datang pertama, karena kaidah yang berlaku adalah dalil yang datang 

belakangan menghapus (menganulir) dalil yang datang sebelumnya.63  

Al-Juwaini, menjelaskan bahwa jika ada dua dalil yang bertentangan 

akan tetapi dapat diketahui mana yang muncul atau datang belakangan maka 

tarji>h} tidak diterapkan dalam kasus seperti ini. 64 maka seorang mujtahid 

ketika akan melakukan tarji>h} harus berusaha untuk mengetahui mana yang 

datang belakangan sebagai nasikh dari yang datang terdahulu. 

7. Tarji>h} terhadap sebuah dalil dilakukan dengan dalil 

Ketentuan ini sebagaimana syarat yang ditetapkan jumhur ulama usul 

sebagaimana yang dinukil dari al-Zarka>syi.65 Artinya, ketika seorang mujtahid 

mera >jihkan sebuah dalil maka tidak membutuhkan dasar argumen berupa 

 

62 Ibnu Hajar al-Asqala>ni, Fath al-Ba>ri Syarh S}ahi >h  al-Bukha>ri, juz. 9 (Beirut: Dar al-
Ma’rifah, 1379 H), h. 407  

63 Muhammad bin Ahmad Al-Najjar, Syarh al-Kaukib al-Muni>r, 4/607,611 . lihat juga: 
‘Abdurrahim bin al-Hasan al-Isnawi, Niha>yat al-Su >l Syarh Minha>j al-WUs }u >l, 4/455-456 

64 Abu >>> al-Ma’a>li ‘Abdul Ma>lik al-Juwaini, al-Burha>n fi> Us}u>l al-Fiqh, juz.2 (Bairut: Dar al-
Kutub al-‘ilmiyah, 1997), h. 183  

65Muhammad bin ‘Abdillah Al-Zarkasyi, al-Bahru al-Muhi>t}, juz.8  (T.k: Dar al-Kutubi, 
1994), h.148 
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dalil lainnya yang menambah kekuatan sebuah dalil untuk lebih diunggulkan.  

Menurut al-Zarkasyi, para fuqaha tidak sepakat soal ini, karena menurut 

mereka tarji>h} tidak selalu menggunakan dalil atau nash.66  

Syarat- syarat yang dikemukakan di atas menunjukkan adanya potensi 

memasukkan unsur baru atau variabel baru sebagai acuan dalam proses tarjih, 

karena tarjih sendiri adalah sebuah ijtihad yang bersifat longgar. 

C. Jenis-Jenis Tarji>h} Berdasarkan Objek Tarji >h 

Tarji>h} sebagai sebuah metode analisa bisa sangat beragam, hal ini 

seperti yang diisyaratkan oleh al-Zarkasyi, bahwa metode tarji>h} sangat banyak, 

karena tarji>h} adalah sebuah langkah di mana seorang mujtahid 

mengumpulkan sebanyak mungkin penguat atau indikasi yang menguatkan 

ijtihadnya untuk mera >jihkan sebuah dalil.67 

Tarji>h} sebagai sebuah metode seleksi terhadap dalil merupakan sebuah 

kerja ijtihad yang bersifat z \anni atau hipotesa seorang mujtahid, sehingga 

sangat mungkin terjadinya perbedaan analisa disebabkan objek dalil yang 

beragam dan variabel pendukung untuk menilai kualitas sebuah dalil. 

Ulama usul membagi tarji>h} pada dua jenis objek; pertama pada dalil 

naqli, kedua pada dalil ‘aqli, dan keduanya memiliki cara yang berbeda. 

Adapun rincian sebagai berikut: 

1. Tarji>h} pada dalil naqli 

 

66Muhammad bin ‘Abdillah Al-Zarkasyi, al-Bahru al-Muhi>t}, juz.8  / h.148. lihat juga. 
Ibnu Najjar, Syarh al-Kaukib al-Munir, 4/616 

67 ‘Iyad } bin Nami as-Sulami, Us}u>l al-Fiqh allaz}i La yasa’u li al-Faqi >h jahluhu, h.455. 
lihat: al-Zarkasyi al-Bahru al-Muhi>t}, 6/159. Muhammad Husain al-Jiza>ni, Ma’a>lim Us}u>l al-Fiqh, 
(Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 1439), h.275 
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Tarji>h} pada objek dalil naqli terjadi pada tiga bagian; sanad, matan, dan 

faktor eksternal dalil. Pada setiap bagian memiliki ketentuan yang berbeda-

beda. Kaidah-kaidah yang berlaku dalam hal ini banyak menggunakan kaidah-

kaidah yang dirumuskan para ulama hadis, karena terkait verifikasi terhadap 

kualitas sebuah riwayat, yang kemudian dipertimbangkan dan digunakan oleh 

para ulama usul dan fikih.  

Dalam rinciannya, terdapat banyak hal yang menjadi pertimbangan 

dalam melakukan tarji>h} terhadap objek dalil naqli, yang secara ringkas bisa 

disebut sebagai seleksi kualifikasi periwayatan. Dalam konteks tarji>h, hal ini 

memiliki kedudukan yang vital, melihat hadis sebagai sumber yang masih 

memerlukan langkah autentikasi secara ilmiah, mulai dari keaslian mata 

rantai sanad, kompetensi dan integritas perawi, keselarasan konten hadis 

terhadap nilai-nilai pokok ajaran Islam, dan sebagainya. 

Setelah melalui tahapan tersebut, kemudian dilakukan seleksi yang 

lebih detail terkait penggunaanya sebagai landasan argumentasi hukum dalam 

objek kajian hukum Islam (fikih) yang merupakan domain dari para ulama 

fikih atau usul (us }uliyyu>n dan fuqaha), sehingga riwayat hadis sebagai sebuah 

dalil menjadi pondasi yang sah dan benar secara ilmiah. Adapun ketentuan 

tarji>h} pada kualifikasi periwayatan sebagai berikut: 

a. Melihat kuantitas perawi 

Dalil yang diriwayatkan perawi lebih banyak didahulukan dari dalil 

yang diriwayatkan oleh perawi lebih sedikit, karena kuantitas perawi sebuah 

dalil menunjukkan dalil tersebut lebih kuat dari sisi periwayatan.  
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Contoh: riwayat banyak sahabat, seperti ‘Ali bin Abi T}alib, Ibnu Umar, 

Malik bin al-Huwairis\, Wa’il bin Hujrin dan sahabat lainnya, tentang 

mengangkat tangan ketika akan rukuk dan bangkit dari rukuk ketika salat68 

didahulukan daripada riwayat sahabat Bara’ bin ‘A <zib yang menyebutkan 

bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa salam  hanya mengangkat tangan ketika 

takbiratul ihram.69 Karena riwayat yang menyatakan bahwa Nabi shalallahu 

‘alaihi wa salam mengangkat tangannya ketika akan rukuk dan bangkit dari 

rukuk lebih banyak dari yang menyatakan sebaliknya. 

Kuantitas jumlah perawi menguatkan dugaan sebuah riwayat lebih 

kuat dan lebih benar karena celah kekeliruan tersebut lebih kecil 

dibandingkan periwayatan tunggal atau jumlah lebih sedikit,  

Meski dalam hal ini, ulama mazhab Hanafi tidak sepakat akan 

ketentuan ini, karena menurut mereka kuantitas perawi dalam sebuah riwayat 

tidak menunjukkan periwayatan yang lebih sedikit jumlah perawinya lebih 

lemah (marju >h) dari yang lebih banyak, mereka berargumentasi dengan dalil 

persaksian, bahwa dalam bab persaksian jika telah ada dua orang saksi yang 

adil maka itu sudah cukup dan hal tersebut tidak menambah kualitas 

persaksian dengan bertambahnya kuantitas orang yang bersaksi.70 

Ketentuan ini juga diaminkan oleh al-Baqillani dan al-Ghaza>li yang 

berpendapat bahwa seleksi atas dalil tersebut dikembalikan pada subjektifitas 

 

68 Muhammad bin Ismail al-Bukha>ri, S}ahi >h  al-Bukha>ri, cet.5, juz.1 (Damaskus: Dar 
Ibnu Katsir, 1993), h.257-258. Hadis no. 702,703, 705, 706. Muslim bin Hajjaj, S}ahi >h  Muslim, 
juz.2 (Turki: Dar ath-Thoba’ah al-‘Amirah, 1334 H), h. 6, hadis no. 390  

69 Sulaiman bin al-Asy’ats, Suna>n Abi > Daud, juz.2 (Beirut: Dar al-Risa>lah al-‘Alamiyah, 
2009), h.67, hadis no. 750 dan 752. 

70 ‘Iyadh bin Nami’, Us}u>l al-Fiqh..., h.456 



 
 

39 
 

 
 

mujtahid dalam menimbang riwayat mana yang lebih kuat dan benar, adapun 

kuantitas perawi bukan tolok ukur riwayat itu lebih benar. 

b. Melihat sisi kefakihan perawi 

Perawi yang faki>h71 didahulukan daripada perawi yang kurang fakih, 

baik riwayat secara lafaz ataupun makna, bahkan periwayatan dengan makna 

dari perawi yang fakih lebih didahulukan. Karena perawi yang fakih lebih 

mengetahui konteks dan korelasi sebuah dalil terhadap hukum.72 

Contoh: riwayat Umar, Ibn Umar, Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas dan sahabat 

lain yang dikenal sebagai ulamanya para sahabat didahulukan dibandingkan 

sahabat lain yang kurang fakih. 

Contoh lain dari kalangan tabi’in, riwayat dari Ibrahim an-Nakha’i dari 

‘Alqamah dari Ibnu Mas’ud didahulukan dari pada riwayat A’masy dari Abi 

Wa’il dari Ibnu Mas’ud, karena mereka lebih fakih.73 

c. Melihat keterkaitan perawi terhadap peristiwa yang diriwayatkan 

Perawi yang langsung menjadi saksi hidup atau terlibat langsung dalam 

peristiwa yang diriwayatkan lebih didahulukan dari perawi yang tidak terlibat 

langsung. 

Contoh: mendahulukan riwayat Maimunah istri Nabi yang mengatakan 

bahwa Nabi menikahinya dalam keadaan halal (tidak berihram)74 daripada 

 

71 Maksudnya adalah penguasaannya terhadap ilmu fikih. 

72 Shofwan ‘Adnan Dawudi, al-Luba>b fi > Us}u>l al-Fiqh, (Damaskus: Dar al-Qolam, 2019), 
h.309. lihat juga: Muhammad Hasan Hito, al-Wajiz fi Us}u>l al-Fiqh h.544 

73 ‘Iyadh bin Nami’, Us}u>l al-Fiqh..., h.457 

74 Sulaiman bin al-Asy’ats, Suna>n Abi Daud, 3/240, hadis no. 1843 
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riwayat Ibnu abbas yang mengatakan bahwa Nabi menikahi Maimunah dalam 

keadaan berihram.75 Maka riwayat maimunah didahulukan karena ia adalah 

pelaku langsung dalam peristiwa itu. 

Contoh lain, hadis ‘Aisyah yang menyatakan bahwa Nabi junub hingga 

waktu subuh dan tetap melanjutkan puasanya76 didahulukan dari riwayat Abu > 

Hurairah yang menyatakan, ‘barang siapa yang junub ketika subuh maka tidak 

ada puasa baginya.’ 

Termasuk indikasi dari kuatnya keterhubungan perawi dengan 

peristiwa adalah usia perawi ketika menyaksikan sebuah peristiwa yang 

diriwayatkan. Maka para ulama mendahulukan perawi yang lebih senior dari 

sisi usia dibandingkan perawi junior. Alasannya karena perawi senior lebih 

kuat merekam peristiwa (D {abit)77 Contoh untuk kasus ini adalah 

didahulukannya riwayat Ibnu Umar dalam kasus haji ifrad dibandingkan 

riwayat Anas bin Malik. 78  

d. Kompetensi perawi terhadap riwayat 

Dalam hal ini adalah kekuatan hafalan perawi dan penguasaannya 

terhadap konten riwayat, maka perawi yang memiliki ingatan yang utuh 

tentang sebuah peristiwa yang diriwayatkan didahulukan dari perawi yang 

hanya mengingat sebagian.79 ini dapat diketahui melalui penelusuran 

 

75 Muhammad bin Ismail al-Bukha>ri, S}ahi >h  al-Bukha>ri, 2/652, hadis no. 1740 dan 
4011. 

76 Muhammad bin Ismail al-Bukha>ri, S}ahi >h  al-Bukha>ri, 2/681, hadis no. 1830 

77 Shafwan Adnan Dawudi, Lubb al-Us}u >l, h.305 

78 Yasin al-Fadani, Bugya>t al-Musytaq (Damaskus: Dar Ibn Kasir, 2011), 255 

79 Shafwan Adnan Dawudi, Lubb al-Us}u >l, h. 307 
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terhadap biografi perawi dan komentar ulama hadis terhadap kualifikasi 

seorang perawi. 

Hasan Hito menambahkan, termasuk bagian dari kompetensi perawi 

yang perlu jadi pertimbangan adalah penguasaan perawi terhadap ilmu 

bahasa Arab dan juga lurusnya pemahaman perawi dari sisi i’tiqad (akidah),80 

maka perawi dengan kualifikasi tersebut didahulukan. 

e. Kualifikasi mata rantai sanad periwayatan 

Riwayat yang tersambung (musnad) didahulukan dari riwayat 

mursal81, karena riwayat mursal diperselisihkan para ulama akan 

kehujjahannya sebagai dalil. Adapun mursal sahabat yang melalui mata rantai 

perawi yang kredibel maka dapat diterima, bahkan menurut sebagian ulama 

dapat mengungguli riwayat musnad.82 

f. Tarji>h} dari sisi matan 

Ada beberapa cara melakukan tarji>h} dari sisi matan: 

1) Mendahulukan dalil khusus atas dalil umum dan dalil yang lebih 

khusus dari dua dalil umum, ini adalah pendapat jumh }ur ulama, 

menurut Hanafiyah keduanya sama saja. Contoh dalam soal: 

ganimah dan salab 

2) Mendahulukan dalil umum mahfuz\ dari dalil umum makhsus 

Contoh: dalil larangan salat di waktu terlarang, dan dalil salat 

tahiyatul masjid 

 

80 Muhammad Hasan Hito, Al-Wajiz Fi> Us}u>l al-Fiqh, h. 538-539 

81 Riwayat mursal adalah riwayat yang disandarkan hanya pada thabaqat sahabat. 

82 ‘Iyadh bin Nami as-Sulami, Us}u>l al-Fiqh…, h. 458 
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3) Mendahulukan dalil yang memiliki sedikit pengkhusus atas dalil 

yang memiliki banyak pengkhusus. Contoh: tentang sembelih ahli 

kitab dan perintah menyembelih dengan basmalah. 

4) Mendahulukan dalil umum mutlak atas dalil umum yang memiliki 

sebab tertentu. Contoh: hukum bunuh sebab murtad atas dalil 

larangan membunuh wanita dan anak-anak saat perang. 

5) Mendahulukan dalil yang menunjukkan dua tujuan atas dalil yang 

menunjukkan satu tujuan. Contoh: tentang syuf’ah tetangga 

6) Mendahulukkan dalil yang mengindikasikan illat hukum atas yang 

tidak memiliki indikasi illat hukum. Contoh: hukum bunuh atas 

murtad 

7) Mendahulukan dalil yang memiliki korelasi pada penjelasan hukum 

secara lafaz atas dalil yang tidak mengandung korelasi hukum 

dalam lafaznya. 

8) Mendahulukan dalil yang berisi larangan atas dalil yang 

membolehkan sebagai langkah hati-hati.  

9) Mendahulukan dalil yang menetapkan sebuah amal atas dalil yang 

menafikannya. 

10) Mendahulukan dalil yang bersifat nas atas zahir dan hakiki atas 

majaz 

11) Mendahulukan dalil mantuq atas mafhum mukhalafah. 

 

g. Tarji>h} dari sisi eksternal 

1) Mendahulukan dalil yang sesuai dengan zahir al-Qur’an 

2) Mendahulukan dalil ucapan atas dalil perbuatan 

3) Mendahulukan dalil yang dipegang mayoritas ulama salaf 
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4) Mendahulukan dalil yang sesuai dengan qiyas dari yang tidak. 

5) Mendahulukan dalil yang ditafsirkan lebih dari 2 orang83 

As-sulami juga membuat teori tentang tarji>h} dalam soal lafaz bias yang 

memiliki lebih dari satu penafsiran. 

1) Mendahulukan hakikat atas majaz 

2) Mendahulukan hakikat syar’i atas hakikat bahasa 

3) Mendahulukan majaz atas lafaz musytarak. 

4) Mendahulukan makna yang tidak membutuhkan id}mar atas dalil 

yang membutuhkannya 

5) Mendahulukkan ta’sis atas ta’kid. 

h. Tarji>h} dalil ‘aqli 

Tarji>h} dari sisi aqli adalah lawan dari tarji>h} dari sisi naqli. Adapun 

maksud aqli disini adalah qiyas dan argumentasi fikih lainnya atau dari sisi 

istidlal sebuah dalil seperti: istish }ab, masla>hah mursalah dll. Termasuk 

melakukan tarji>h} secara illat hukum (Maqa>s }id) 

Dalam tarji>h} qiyas tidak dapat dikatakan sebuah qiyas lebih unggul atas 

qiyas yang lain, itu sebabnya dalam bab ini cara dalam mentarji>h} bisa sangat 

beragam. Hal ini semakin menegaskan bahwa fungsi tarji>h} bermuara pada 

dugaan terkuat seorang mujtahid pada sebuah cara yang ia ambil. Maka 

maksud dari tarji>h} dalam dalil aqli adalah tarji>h} atas illat sebuah hukum atas 

illat yang lain yang memiliki kesesuaian pada sebuah dalil.84 

 
83 ‘Iyadh bin Nami as-Sulami, Us}u>l al-Fiqh…, h. 459 

84 ‘Iyadh bin Nami as-Sulami, Us}u>l al-Fiqh allaz}i La yasa’u li al-Faqih jahluhu, h.468-
469 
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Maka ada beberapa rambu-rambu dalam hal tarji>h} dalil aqli: 

1) Mendahulukan qiyas makna asli atas qiyas illat dan qiyas syibh 

2) Mendahulukan qiyas illat atas qiyas syibh atau qiyas thard 

3) Mendahulukan qiyas yang mengandung illat yang jelas dan tegas. 

4) Mendahulukan qiyas yang mengandung illat berdasarkan nas dari 

illat yang tidak 

5) Mendahulukan qiyas yang menetapkan dari yang menafikan 

6) Mendahulukan penetapan qiyas berdasarkan nas dari yang 

berdasarkan z }ahir 

D. Metode Tarji>h} Menurut Para Ulama 

Tarji>h} sebagai sebuah langkah ijtihad memiliki beberapa tahapan, ada  

empat metode tarji>h} dalam menyelesaikan permasalahan kontradiksi 

(Ta’a>rud}), yaitu; metode kompromi (al-jam’u), metode eleminasi (al-Naskhu), 

metode seleksi (al-Tarji>h), metode opsi (al-takhyir) dan metode tawaquf atau 

menggugurkan (al-tasa>qut }).85 

Para ulama berbeda pandangan dalam menentukan prioritas dalam 

menggunakan metode-metode tersebut dalam menyelesaikan persoalan 

kontradiksi dalil. Ada yang mendahulukan kompromi antara dalil, ada yang 

langsung melakukan tarji>h} dan metode lainnya. 

Untuk mempermudah pemetaan pandangan para ulama terkait 

pembahasan ini, akan disertakan beberapa metode para ulama dalam langkah 

tarji>h} sebagai berikut: 

 

85 Muhammad Asyuri, at-Tarjih bi al-Maqa>s}i >d; D}owa>bituhu> wa as \a>ruhu al-Fiqh 
(Aljazair: Jami’ah al-Hajh al-Khudhar, 2008), h.30 
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1. Metode Jumhur  

Jumhur ulama dalam metode tarji>h} memiliki langkah urutan sebagai 

berikut; al-Jam’u, al-Tarji>h, al-Nashku, dan al-Tasa >qut }.86 Langkah ini adalah 

metode jumhur ulama dari kalangan ahli usul, ahli kalam, ahli hadis, ahli tafsir, 

dan ahli fikih empat mazhab, bahkan juga metode yang dipakai aliran 

muktazilah dan juga syi’ah.87 Langkah pertama metode jumhur adalah 

melakukan kompromi (al-Jam’u), diupayakan kedua dalil dapat digunakan, 

dengan jalan takwil makna kandungan keduanya. Kedua, jika tidak kompromi 

tidak dapat dilakukan maka dilakukan tarji>h} dengan mencari variabel penguat 

terhadap masing-masing dalil yang kondtradiktif. Ketiga, jika tarji>h} juga masih 

belum menemukan titik temu, maka dilakukan metode nasakh, dengan 

mencari dalil yang datang paling belakangan sebagai nasikh untuk yang datang 

sebelumnya. Jika ketiga cara tersebut tidak juga dapat menyelesaikan 

kontradikfif maka dilakukan tawaquf, mengabaikan kedua dalil, dianggap 

seakan tidak ada dan sebuah hukum dikembalikan pada asalnya (bara >’ah 

as }liyah).88 

2. Metode Muh}addis\i>n (Ahlu Hadis) 

Metode ahlu hadis sebagai berikut: al-Jam’u, al-Naskhu, al-Tarji>h} dan 

kemudian al-Tawaquf.89 Ini adalah pendapat jumhur ahli hadis, bahwa jika 

 

86 Nashiruddin al-Baid}awi, Niha>yah al-Su >l fi > Syarhi Minha>j al-WUs}u >l ila> ‘Ilmi al-Us }u >l, 
juz. 4 (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1999), h. 449. Lihat juga: Fakhruddin al-Razi, al-Mahs}u >l, juz. 2 
(Beirur: Muassasah al-Risa>lah, 1997), h. 393 

87’Abdul Lat}if ‘Abdullah  al-Barzanji, at-Ta’a>rud}  wa al-Tarji >h baina al-Adillah al-
syar’iyyah, juz.1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), h. 166-167 

88 ‘Abdul Lat }if ‘Abdullah  al-Barzanji, at-Ta’a>rud}  wa al-Tarji >h baina al-Adillah al-
syar’iyyah, 1/167 

89’Abdul Lat}if ‘Abdullah  al-Barzanji, at-Ta’a>rud}  wa al-Tarji >h baina al-Adillah al-
syar’iyyah, juz.1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), h. 177  
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didapati adanya dua dalil yang kontradiktif, maka sebisa mungkin untuk 

melakukan kompromi terlebih dahulu, menggunakan takwil terhadap nas. 

Pendapat ini sama dengan jumhur ulama, adapun titik perbedaan adalah 

metode kedua mendahulukan cara nasakh dibandingkan tarji>h. 

Jika tidak memungkinkan untuk dikompromikan, maka dilihat 

kemungkinan untuk mengetahui kemunculan dalil, jika memungkinkan maka 

dilakukan metode al-naskhu, dalil yang datang belakangan mengeliminasi 

yang datang sebelumnya. Jika hal tersebut juga sulit dilakukan maka dilakukan 

tarji>h} dari dua dalil yang kontradiktif tersebut, kemudian jika tetap kesulitan 

maka dilakukan tasaqut} atau dua dalil tersebut digugurkan.90 

3. Metode al-Hanafiyah 

Adapun metode mazhab Hanafi dalam persoalan tarji>h} diurutkan 

sebagai berikut: al-Naskhu, al-Tarji>h, al-Jam’u, dan al-Tasaqut }.91 Dalam mazhab 

Hanafi langkah naskh adalah langkah pertama yang dilakukan seorang 

mujtahid dalam menyelesaikan kondradiksi dua dalil,92 dengan mengetahui 

tarikh kemunculan dalil maka akan dapat langsung diputuskan bahwa dalil 

yang datang belakangan menganulir dalil yang datang sebelumnya.93 Jika tidak 

diketahui, maka seorang mujtahid melakukan tarji>h} terhadap dalil yang 

kontradiktif, dengan menggunakan pendekatan usul fikih, seperti 

 

90’Abdul Lat }if  ‘Abdullah  al-Barzanji, at-Ta’a>rud}  wa al-Tarji >h baina al-Adillah al-
syar’iyyah, juz.1, h. 177  

91Wahbah az-Zuhaili, Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi, 2/1176-1177  

92 Pendapat ini juga diambil oleh Taqiyuddin as-Subki dari Syafi’iyyah. Lihat: al-
Baid }awi, al-Ibha>j fi > Syarhi al-Minha>j, juz. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), h. 213  

93 Wahbah az-Zuhaili, Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi, 2/1176 
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mendahulukan dalil yang bersifat muhkam dari mufasar, mendahulukan 

ibarah dari isya >rah dan seterusnya.  

Menurut mazhab Hanafi mendahulukan tarji>h} dibandingkan kompromi 

lebih logis, karena dalil yang lebih kuat harus didahulukan daripada mencari 

langkah kompromi. Jika langkah tarji>h} tidak memungkinkan, maka baru 

dilakukan langkah kompromi. 

Adapun langkah kompromi dalam mazhab Hanafi dilakukan dengan 

mencari taqyi>d untuk dua dalil yang mutlaq, atau takhsis untuk dua dalil yang 

umum.94 Dan jalan terakhir dari menyelesaikan dua dalil yang kontradiktif 

adalah dengan menggugurkan penggunaan keduanya dan menggunakan dalil 

lain yang berada di level di bawahnya, seperti jika dua ayat kontradiktif dan 

tidak bisa diselesaikan, maka seorang mujtahid mencari dalil dari sunnah 

sebagai pegangan ijtihadnya.95 

Tiga metode ini adalah metode paling umum yang digunakan para 

ulama ketika menyelesaikan kontradiksi antar dalil, meskipun secara 

substansi ada banyak sekali metode yang digunakan para ulama, bahkan 

dalam kajian al-Zarkasyi menyebutkan ada sembilan metode untuk metode 

tarji >h.96  

Kesimpulan lain dari paparan di atas adalah, bahwa tarji>h} adalah 

sebuah kerja ijtihad yang sangat terbuka lebar perbedaan pendapat di 

dalamnya, itu bisa dibuktikan dari beragamnya metode para ulama dalam 

 

94 Wahbah az-Zuhaili, Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi, 2/1178 

95 ’Abdul Lathif ‘Abdullah  al-Barzanji, at-Ta’a>rud}  wa al-Tarji >h baina al-Adillah al-
syar’iyyah, juz.1, h. 173 

96 Muhammad bin ‘Abdillah al-Zarkasyi, Bah}ru al-Muhith fi> Us}u>l al-Fiqh, 4/412-413  
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menetapkan dan merumuskan metode tarji>h} pada objek dalil yang 

kontradiktif. Sehingga selalu ada peluang baru untuk menemukan variabel 

baru yang bisa dijadikan indikator dalam tarji>h. 

Dari metode yang ada, masih adanya kemungkinan terjadinya 

kebuntuan pada kasus terjadinya kontradiksi dalil. Penyebabnya adalah 

karena metode-metode yang ada berfokus pada variabel penguat secara 

periwayatan, atau indikasi lafaz pada sebuah dalil, atau dari tinjauan waktu 

kemunculan dalil. Dari adanya kebuntuan inilah, adanya potensi besar 

penggunaan maqa>s }id sebagai indikator tarji>h} ketika terjadinya kontradiksi 

dalil, yaitu berfokus pada isu maslahat dan nilai universal yang menjadi acuan 

dalam menguatkan sebuah dalil hukum. 

 

D. Tarji>h} Perspektif Maqa >s}id syariah 

1. Pengertian Tarji>h Perspektif Maqa>s}id Syari’ah 

Istilah tarji>h} perspektif maqa >s }id syariah adalah penggabungan dari dua 

konsepsi ilmu; tarji>h} dan juga maqa >s }id syariah sebagai alat pertimbangan 

tarji >h. Secara definisi tarji>h} perspektif maqa>s }id syariah adalah menjadikan 

maqa>s }id syariah sebagai alat pertimbangan dalam mentarji>h} dalil-dalil yang 

kontradiktif, dan mempertimbangkan kekuatan maslahat dalam 

penerapannya.97 

Fokus dari tarji>h} perspektif maqa >s }id tidak hanya pada kekuatan dalil 

yang bertentangan secara periwayatan, akan tetapi menimbang sisi maslahat 

 

97 Muhammad ‘Asyu >ri, al-Tarjih bi al-Maqa>s}i >d; D}owa>bituhu wa As\a>ruhu al-Fiqh 
(Aljazair: Jami’ah al-Hajh al-Khudhar, 2008), h.38 
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terbesar dari konsekuensi memilih salah satu dalil dan melihat efektifitas 

pilihan ijtihad tersebut untuk mencapai maslahat, karena produk hukum dari 

sebuah hasil ijtihad harus dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan 

hamba, dan itulah maksud tertinggi dari penerapan syariat bagi manusia. 

Tentu tarji>h} perspektif maqa >s }id ini dilakukan setelah selesai 

mendudukkan masing-masing dalil yang kontradiktif, secara kekuatan 

pendalilan (istidlal) ataupun juga periwayatan, karena tidak mungkin 

melakukan tarji>h} pada dua dalil yang memiliki kekuatan yang berbeda secara 

pendalilan, seperti riwayat lemah dan riwayat sahih (maqbul).  

Adanya konsep tarji>h} perspektif maqa >s }id juga berangkat dari adanya 

tingkatan dalam pembagian maqa>s }id syariah98, sehingga ketika terjadi 

kontradiktif di antara maqa>s }id syariah, maka harus dilakukan tarji >h.  

Para ulama usul klasik membahas hal ini dalam pembahasan tarji>h} illat 

hukum dalam bab qiyas. Seperti al-Razi yang membahas bab tarji>h} ini dalam 

pembahasan munasabat, sedangkan al-Amidi memasukkannya dalam 

pembasan sifat dari illah hukum, hal sama juga diikuti oleh Ibnu Ha >jib. Ia 

mengatakan: 

“Jika terjadi kontradiksi dalam munasabat, maka didahulukan yang 

paling kuat secara maslahat. Maka didahulukkan d}aruriyat al-khamsah dari 

ha>jiyat dan tah }siniyat. Didahulukan maslahat ha >jiyat atas maslahat tah}siniyat. 

Didahulukan mukammila>t dalam d}oruriyat al-Khamsah atas maslahat hajiyat. 

Adapun jika terjadi kontradiksi dalam d}oruriyat al-Khamsah, maka maslahat 

agama didahulukan dari empat lainnya. karena maslahat agama adalah yang 

 

98 Sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya dalam klasifikasi Maqa>s}i>d syari’ah. 
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paling besar.”99 Pendapat serupa juga didapati dari al-Mawardi, Ibnu Najjar 

dan juga al-Qarafi. 100 

Istilah tarji>h} dan maqa >s }id memiliki korelasi yang serupa, dapat dilhat 

dalam beberapa poin berikut: 

a. Bahwa beramal dengan pendapat yang ra >jih adalah wajib atau 

lebih utama dari pendapat yang marju >h, dan ini adalah 

pandangan jumhur ulama.101 Begitu juga kedudukan maqa >s}id, 

para ulama menjadikan maqa>s }id sebagai sarana untuk 

melakukan istinbat ahkam dan penerapannya dalam 

permasalahan fikih. Pendekatan maqa>s }id dalam ijtihad 

digunakan jumhur fukaha tiga mazhab; Maliki, Syafi’i dan 

Hanbali, meski yang paling dominan adalah mazhab Maliki, hal 

tersebut dapat dilihat dalam karya-karya para ulama mereka. 

Meski demikian, kalangan Hanafiyah memang tidak secara 

langsung menyatakan penggunaannya, karena mereka lebih 

fokus pada furu’ fiqhiyyah, akan tetapi mereka adalah mazhab 

yang konsen dalam menggunakan dalil istihsan dan ta’lil, dan 

hal tersebut memiliki irisan besar dalam maqa >s }id syari’ah 102 

ringkasnya maqa>s }id adalah sesuatu yang dipertimbangkan dan 

diakui keabsahannya dalam ijtihad. 

 

99 Ibnu Hajib, Syarh al-‘Ad}adi ‘ala > Mukhtas }ar Ibn Hajib, h.401,  

100 Faras Abdul Hamid as-Sayib, al-Tarji >h baina al-Maqa>s}i >d, (jurnal dirasat, jilid 42 no 
3 th. 2015, h. 1067 

101 Lihat pembahsan urgensi tarjih dan hukum beramal dengan pendapat ra>jih, h.30 

102 Ahmad a-Raisu>ni, Naza>riyatu al-Maqa>s}i >d, h.49  
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b. Dalam tarji>h, para ulama melihat unsur internal dari sebuah nas 

yang bertentangan, maka yang menjadi pertimbangan dalam 

tarji>h} sebuah dalil adalah memperhatikan petunjuk lafaz 

(dalala>t al-alfaz\), inilah yang dilakukan pada ulama usul, yang 

kemudian mengklasifikasikannya secara bertingkat dan dari 

sini tarji>h} dapat diterapkan. Demikian juga dengan maqa>s }id 

syar’i yang memiki unsur internal pada sebuah nas untuk 

ditinjau makna yang dituju atau hikmah yang ingin dicapai.103 

c. Tarji>h} dan maqa >s }id adalah bagian dari ijtihad, tarji>h} adalah 

mengunggulkan sebuah dalil atas dalil lainnya dengan 

pertimbangan variabel yang menguatkannya, sedangkan 

maqa>s }id adalah makna yang dituju atau hikmah yang ingin 

digapai dari pelaksanaan syariat yang tidak lepas dari kerja 

ijtihad dalam proses menentukannya, baik itu melalui jalur 

istiqra’ dan lainnya.104 

Konsep tarji>h} perspektfif maqa >s }id secara istilah mandiri memang 

belum didapati pada turots ulama klasik. Meskipun secara praktek, tarji>h} dan 

maqa>s }id adalah dua hal yang digunakan dalam ijtihad mereka.   Adapun 

definisi yang dapat mewakili tarji>h} perspektif maqa>s }id adalah sebuah langkah 

ijtihad dalam mera >jihkan sebuah dalil berdasarkan pertimbangan dan 

kekuatan masalat di dalamnya. 

 

 

103 Yusuf Hamid, al-Maqa>s}i >d al-‘A>mah li Syari >ati al-Isla>miyah, (Haidarabad: al-Ma’had 
al-‘Aly li Fikri al-Islami, 1991), h.79 

104 Muhammad al-T}ahir bin ‘Asyu>r, Maqa>s}i >d Syari’ah, h.125   
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2. Ketentuan-Ketentuan Tarji>h} Perspektif Maqa>s}id Syariah 

Para ulama sudah menetapkan kaidah-kaidah terkait tarji>h} dalam 

menyelesaikan dalil-dalil yang kontradiktif. Maka dalam tarji>h} perspektif 

maqa>s }id, kaidah-kaidah yang digunakan adalah hasil adopsi dari kaidah-

kaidah dalam tarji>h} dalil, seperti tidak dilakukan tarji>h} kecuali setelah tidak 

memungkinkan melakukan kompromi, atau harusnya ada dalil sebagai 

landasan dalam tarji >h, dan seterusnya. 

Dalam hal ini ada beberapa ketentuan terkait tarji>h} perspektif maqa >s }id 

syari’ah , sebagaimana berikut: 

a. Tarji>h} dilakukan ketika tidak memungkinkan untuk mengkompromikan  

dua maqa >s }id yang kontradiktif. 

Sebagaimana dalam pembahasan tarji>h} sebelumnya, bahwa langkah 

tarji>h} terhadap dalil yang kontradiktif dilakukan setelah tidak memungkinkan 

melakukan langkah kompromi atas dua dalil yang bertentangan, dan ini adalah 

pendapat jumhur ulama105, hal ini juga dapat diterapkan dalam tarji>h} 

perspektif maqa >s }id, dimana langkah tarji>h} baru akan dilakukan setelah 

langkah kompromi (al-jam’u) tidak dapat dilakukan pada dua maqs }ad yang 

kontradiktif. 

 Upaya untuk menghilangkan kontradiksi (Ta’a>rud} ) dengan melakukan 

kompromi harus dikedepankan semaksimal mungkin, jika langkah kompromi 

dapat diraih, maka tarji>h} tidak dapat diwujudkan. 

 

105 Fakhruddin al-Ra>zi, al-Mahsu >l, 5/397, al-Zarkaysi, al-Bahru al-Muhi>th, 4/427 , al-
Isna>wi, al-Tamhid, h. 506 
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b. Tarji>h} terhadap salah satu maqsad didukung oleh dalil 

Ketentuan ini adalah bagian mendasar dari pembahasan tarji>h} antara 

dalil dan maqsad syar’i, karena hukum syariat tidak dibangun di atas hawa 

nafsu dan ilusi, akan tetapi berpijak pada dalil syar’i yang menjadikan sebuah 

dalil lebih kuat dan dipertimbangkan untuk diamalkan dari yang lainnya, 

demikian pendapat mayoritas ulama usul fikih.106  

c. Tarji>h} dilakukan oleh seorang mujtahid 

Tarji>h} adalah bagian dari ijtihad, maka yang dapat melakukan tarji>h} 

adalah seseorang yang memenuhi kriteria mujtahid, terlebih dalam 

kemampuan analisa maqa>s }id syari’ah yang dipersyaratkan oleh al-Juwaini 

sebagai salah satu unsur yang harus dimiliki seorang fakih, untuk mendeteksi 

tujuan dan rahasia di balik setiap unsur perintah dan larangan syariat.107 

d. Tarji>h} hanya dilakukan pada dua maqs}ad yang setara. 

Maksud dari ketentuan ini adalah, maqa >s }id syar’i yang kontradiktif 

memiliki kedudukan dan kekuatan yang sama, dalam arti lain, tidak dilakukan 

tarji>h} jika terdapat maqs}ad yang lebih kuat, seperti maqs}ad yang bersifat qat }’i 

dengan maqs}ad yang bersifat z\anni, maka yang bersifat qat }’i didahulukan dari 

yang bersifat z \anni. 

Begitu juga dengan tingkatan maqa>s }id syari’ah; d}aruriya >t (primer), 

ha>jiyat (sekunder) dan tah\si>niyat (tersier). Ketiganya punya kedudukan yang 

 

106 Al-Zarkasyi, Al-Bahru al-Muhi>t}, 4/427 

107 Al-Juwaini, al-Burha>n, 1/206 
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bertingkat, d}aruriya >t didahulukan dibandingkan ha>jiyat dan tah\si>niyat, begitu 

juga hajiyat didahulukan dari tahsiniyat. 

3. Kaidah-Kaidah Tarji>h Perspektif Maqa>s }id Syariah 

Selain memperhatikan ketentuan-ketentuan tarji>h} perspektif maqa >s }id 

syari’ah, selanjutnya terdapat kaidah-kaidah umum tentang penggunaan 

konsep tarji>h} perspektif maqa >s }id syari’ah, dan secara umum kaidah-kaidah 

yang dimuat dalam pembahasan ini, adalah bagian dari kaidah-kaidah 

penetapan maslahat, karena tujuan dan cita-cita pelaksanaan aturan syariat 

adalah mencapai maslahat dan menghilangkan mudarat (jalbu al-mas }a >lih wa 

daf’u al-Mafa>sid). Seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah yang artinya: 

“Sudah diketahui bahwa syariat datang untuk mencapai maslahat dan 
menyempurnakannya, serta menghilangkan kerusakan dan 
menguranginya, kita diperintahkan untuk memilih yang terbaik dari 
dua pilihan yang baik, dan mengambil pilihan yang paling kecil potensi 
kerusakannya dari dua pilihan yang mengandung mudarat.”108 

Berikut kaidah-kaidah umum dalam tarji>h} perspektif maqa >s }id: 

a. Mendahulukan maqs}ad syar’i yang lebih utama dari urutan maqa >s }id 

syari’ah 

Maqs}ad yang lebih utama untuk dijaga harus didahulukan sesuai 

urutannya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, secara berurutan; daruriyat, 

hajiyat,  dan tahsiniyat. Termasuk dalam hal ini adalah maqs}ad pelengkap 

(mukammilat), yang menjadi pelengkap maqa >s }id d}aru>riyat didahulukan dari 

pelengkap hajiyat dan tahshiniyat, dan seterusnya.109 

 

108 Ibnu Tamiyah, Majmu’ al-Fata>wa, 30/234, 20/48 

109 Al-Syatibi, al-Muwa>faqa>t, 2/38, al-Amidi, Al-Ihka>m, 4.286 
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Termasuk dalam hal ini adalah pertimbangan maslahat yang lebih 

mendesak dan lebih besar lebih didahulukan. Sebagai contoh dalam 

penerapan kaidah ini, dibolehkannya membuka aurat pasien untuk keperluan 

medis darurat  (operasi, dll), ada dua mudarat dalam hal ini, terbukanya aurat 

dan potensi kehilangan nyawa, maka menyelamatkan nyawa lebih 

didahulukan karena termasuk maqa >s }id d}aru>riyat. 

Contoh lain, termasuk bagian dari yang dijaga oleh maqa >s }id adalah 

hifz \u nasl (menjaga keturunan) dan pernikahan adalah solusi syariat untuk 

menjaga maqs }ad syar’i ini. Pelengkap dari terwujudnya maqs }ad ini adalah, 

larangan syariat untuk melihat atau berduaan dengan wanita/pria asing, 

karena hal tersebut berpotensi mengantarkan seseorang pada perzinahan 

yang dilarang syariat. Maka terjadi kontradiksi ini, antara perintah untuk 

menikah, dan larangan melihat pada wanita asing, maka syariat membolehkan 

untuk melihat wanita atau pria asing demi keperluan pernikahan (lamaran). 

Jumhur ulama usul juga memberi contoh terkait mendahulukan 

maqa>s }id terkait agama(al-Din) didahulukan dari maqa >s }id yang lain secara 

berurutan, dimulai dari penjagaan agama, jiwa, nasab, akal dan harta.110 

Mendahulukan penjagaan terhadap agama dibandingkan maqa>s }id yang lain 

karena tujuannya adalah meraih kebahagiaan dan keselamatan abadi di 

akhirat, meskipun di dunia, sangat mungkin seseorang yang mempertahankan 

penjagaan agamanya akan kehilangan maqa>s }id yang lain, harta, nyawa, 

kehormatan dan lain-lain.  

 

110 Al-Amidi, al-Ihka>m, 4/287, al-Isnawi, Nihayat al-Su >l, 2/300. 
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Contoh dalam kaidah ini adalah adanya syariat jihad demi menjaga 

eksistensi agama, meskipun harga yang harus dibayarkan adalah kehilangan 

harta, terluka bahkan terbunuh.111 Contoh lain, adalah tentang menjaga jiwa 

yang harus didahulukan dari maqa >s }id yang lain, maka wajib seseorang 

menggunakan seluruh hartanya untuk berobat dan sejenisnya demi 

menyelamatkan jiwa. 

b. Mencegah mudarat didahulukan dari mencapai maslahat 

Kaidah ini menjadi salah satu pertimbangan dalam tarji>h} perspektif 

maqa>s }id syariah, karena penjagaan terhadap kemaslahatan hamba menjadi 

fokus utama dari adanya aturan syariat. Salah satu dalil yang menjadi landasan 

kaidah ini adalah hadis Nabi shalallahu ‘alaihi wa salam yang artinya: 

“Apa yang dilarang atas kalian maka jauhilah, dan apa yang 
diperintahkan atas sesuatu, maka laksanakanlah sesuai kesanggupan 
kalian.”112 

Hadis ini menunjukkan bahwa larangan lebih didahulukan dari 

mengerjakan perintah.113 Karena fokus dari adanya larangan dalam syariat 

bertujuan untuk mencegah mudarat atau menghilangkannya, dan itu harus 

didahulukan dari mendapatkan maslahat dalam mengerjakan perintah. 

Akan tetapi penerapan kaidah ini tidak berlaku secara mutlak, 

melainkan pada kasus di mana kontradiksi yang terjadi adalah  mafsadat  dan 

maslahat seimbang, adapun ketika ketika maslahat yang ingin dicapai lebih 

 

111 Al-Ijtiha>d at-Tanzili, h.83 

112 Muhammad bin Ismail al-Bukha>ri, S}ahi>h  al-Bukha>ri, juz.6 (Damaskus: Dar Ibn 
Katsir, 1993), h. 2658, hadis no. 6858  

113 Jalaluddin al-Suyu>ti, al-Asyba>h wa al-Naz \a>ir, h.176 
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besar dan mafsadat lebih kecil. Maka didahulukan untuk menggapai 

maslahat.114 

Kaidah ini juga perlu diperinci dalam pelaksanaannya, seperti 

dijelaskan oleh al-‘Izz bin ‘Abd al-salam, bahwa jika berkumpul maslahat dan 

masfsadat pada sebuah pilihan, dan memungkinkan untuk meraih maslahat 

dan menghindar dari mafsadat, maka hal tersebut yang harus dilakukan 

sebagai sebuah pilihan yang lebih dekat pada kepatuhan terhadap perintah 

Allah, “Bertakwalah sesuai kesanggupan kalian”115, adapun jika mafsadat lebih 

besar dari maslahat pada sebuah pilihan dan sulit dihindari, maka yang harus 

dilakukan adalah menghindari sebisa mungkin terjadinya mafsadat meskipun 

berkonsekuensi hilangnya maslahat.116 

Beberapa contoh penerapan kaidah ini. Dalam bab salat harus 

memenuhi syarat-syarat sah sholat seperti suci, menutup aurat, menghadap 

kiblat, bersih dari najis, dll. Semua syarat ini harus dipenuhi sebelum salat 

didirikan, dan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari syarat-syarat tersebut 

adalah mafsadat yang dapat merusak salat dan merusak keabsahannya. Akan 

tetapi dalam kondisi tertentu ketika seseorang tidak mendapat alat untuk 

bersuci sama sekali (fa >qid al-t }a >hiratain), ia tetap diwajibkan mengerjakan 

salat meskipun tanpa bersuci terlebih dahulu, karena mafsadat tidak bersuci 

lebih ringan dari meninggalkan salat sama sekali. Hal yang sama juga berlaku 

pada syarat-syarat sah yang lainnya. 

 

114 Al-‘Izz bin Abdissalam, Qawa>’id al-Ahka>m fi > Masa>lih al-Ana>m, h. 83-84, al-Zarkasyi, 
al-Bahru al-Muhi>t}, 4/198-199 

115 QS. At-Taga>bun/64: 6 

116 Al-‘Izz bin ‘Abdissalam, Qawa>’id al-Ahka>m..., h. 83 
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Contoh lainnya, adalah berjihad di bawah kepemimpinan orang yang 

fasik, dipimpin sosok pemimpin yang fasik, gemar berbuat dosa adalah 

mafsadat, akan tetapi dalam kondisi perang melawan musuh-musuh Islam, 

taruhan dari mafsadat dipimpin sosok pemimpin fasik adalah potensi 

kalahnya kaum muslimin melawan orang-orang kafir, dan jika kekalahan itu 

terjadi maka mafsadat yang ditimbulkan jauh lebih besar dari sekedar rela atas 

kepemimpinan pemimpin fasik, karena berkuasanya orang-orang kafir akan 

merusak agama. Maka jihad berstatus d}aruri karena menjaga agama, pun, 

harus adanya pemimpin kaum muslimin juga d}aruri, akan tetapi kreteria adil 

dan shalih pada diri pemimpin adalah pelengkap (mukammila>t).117 

Contoh lain soal berobat dengan obat yang berasal dari bahan yang 

diharamkan. Dalam hal ini terjadi dua kontradiksi adanya potensi sembuh 

menggunakan obat-obatan yang berasal dari zat yang diharamkan dan 

mengkonsumsi zat haram itu sendiri. Larangan mengkonsumsi zat haram 

adalah sesuatu yang bersifat pasti (qat }’i) sedangkan potensi sembuh dari obat 

tersebut hanya sebuah probabilitas (z\anni), sehingga meninggalkan yang 

haram lebih didahulukan karena mafsadat yang ditimbulkan lebih besar dari 

pilihan bersabar atas penyakit yang diderita. Hal ini berdasarkan sebuah 

hadis, yang artinya: 

“Allah tidak menjadikan kesembuhan pada hal-hal yang diharamkan 
atas kalian”118 

c. Mendahulukan maslahat umum atas maslahat khusus 

 

117 Detail contoh ini dan pendalilannya diulas oleh al-Sya>t }ibi, al-Muwa>faqa>t, 2/27 

118 Ahmad bin al Husain Al-Baiha>qi, Sunan al-Kubra, juz. 19( Kairo: Markaz Hajr li al-
Buhuts wa ad-Dirasat, 2011), h. 592, hadis no. 19.713. dari Abu>> Darda’ 
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Kaidah ini diterapkan pada kontradiksi dua maslahat; maslahat 

pertama terkait manusia secara umum atau mayoritas manusia atau 

kepentingan publik, sedangkan maslahat kedua terkait personal, individu 

tertentu atau sekelompok kecil manusia, secara perbandingan sangat jauh dan 

timpang.  

Contoh dalam kaidah ini dalam kasus hukum qisas, di mana hukuman 

atas kejahatan pembunuhan adalah dibunuh juga. Membunuh pelaku 

kejahatan memang menambah jumlah kematian, yang awalnya hanya 

berjumlah satu korban, lalu bertambah menjadi dua; pelaku dan korban. Akan 

tetapi maslahat yang ingin dicapai dari adanya hukuman ini adalah 

menciptakan kondusifitas keamanan dan kontrol sosial dari efek penerapan 

hukum itu sendiri (al-Zajr), membuat manusia lain jeri membayangkan 

hukuman mati untuk kejahatan pembunuhan. Sehingga manusia tidak mudah 

menumpahkan darah orang lain maka terjagalah nyawa manusia. Inilah 

maksud dari firman Allah Ta’ala dalam surat al-Baqarah ayat 179: 

Terjemahya: 

“…dan dalam qishas itu ada kehidupan bagi orang-orang yang berakal..” 

As-Sa’di menjelaskan, makna kehidupan dalam ayat ini adalah 

terjaganya darah manusia, konsekuensi hukum bunuh atas kejahatan 

pembunuhan akan memberi efek jera pada masyarakat.119 

Contoh-contoh lain penerapan kaidah ini banyak dalam kasus fikih 

istid}’af, aturan hukum fikih dalam keadaan lemah atau tertindas, seperti 

membocorkan rahasia kaum muslimin haram dilakukan meskipun 

 

119 Abdurrahman as-Sa’di, Taisi>r Kari >m al-Rahma>n, (Riyadh: Dar Ibn Jauzi, h.84 
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mengancam nyawa, karena maslahat umum didahulukan dari maslahat 

khusus atau pribadi.120 

d. Mendahulukan mafsadat yang disepakati atas mafsadat yang masih 

diperselisihkan 

Kaidah ini menggambarkan kondisi yang sama-sama sulit, karena dua 

pilihan yang tersedia adalah mafsadat. Maka perlu tarji>h} atas dua pilihan yang 

tersedia ditinjau dari kadar mafsadat dari keduanya, tentu pilihan dengan 

mafsadat yang lebih besar lebih dahulu dihindarkan dan berusaha dihilangkan 

dari pilihan mafsadat dengan kadar yang lebih sedikit. 

Al-‘Izz bin ‘Abdussalam menjelaskan, jika terkumpul dua pilihan yang 

sama-sama mengandung mafsadat tanpa ada maslahat sedikit pun, maka 

sebisa mungkin untuk menghilangkan semua mafsadat, jika tidak 

memungkinkan maka harus menghindari mafsadat yang lebih besar, jika 

kadar kedua mafsadat sama, maka tawaquf. Jika salah satu mafsadat disepakati 

dan yang lain diperselisihkan, maka yang disepakati harus dihindarkan.121 

Contoh dari penerapan kaidah ini adalah, jika seseorang diancam untuk 

melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap orang lain, dengan 

ancaman jika dia menolak untuk melakukan hal tersebut maka, dia terancam 

untuk dibunuh. Maka tidak dibenarkan dia untuk melakukan pembunuhan 

atau pemerkosaan, maka mafsadat yang ditimbulkan lebih besar. Maka pilihan 

bersabar dengan ancaman terbunuh adalah perkara yang disepakati para 

ulama, sedangkan dibolehkan untuk mengambil pilihan membunuh di bawah 

 

120 Ziya>d bin ‘A >bid al-Masyu >khi, al-Istid}’af  wa Ahka>muhu fi> fiqhi al-Isla>mi, (Riyadh: 
Dar Kunuz Isbiliya, 2012), 248-250 

121 Al-izz bin Abdissalam, Qawa>’id al-ahka>m...., h.1/79 
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tekanan dan ancaman adalah yang diperselisihkan. Maka kaidah ini berlaku 

dalam hal ini.122 

e. Mendahulukan pilihan mafsadat yang lebih kecil 

Kaidah ini lanjutan dari kaidah sebelumnya, jika pilihan yang tersedia 

adalah keduanya mengandung mafsadat, maka ditarji>h} atas pilihan yang 

mengandung mafsadat yang lebih kecil. 

Para ulama mengklasifikasikan mafsadat menjadi bertingkat-tingkat, 

ada mafsadah besar dan ada yang lebih besar, ada yang buruk dan ada yang 

lebih buruk. Termasuk di dalamnya, jika ada dua mafsadat; haram dan 

makruh, maka wajib meninggalkan yang haram dan mengambil yang makruh. 

Ada beberapa ketentuan dalam penerapan kaidah ini, pertama, 

mafsadat daruri lebih didahulukan untuk dihilangkan atas mafsadat hajiyat. 

Kedua, mafsadat hajiyat lebih didahulukan untuk dihilangkan dari mafsadat 

tahsiniyat. Ketiga, mafsadat atas agama didahulukan untuk dihilangkan dari 

keempat d}aruriyat yang lain. Keempat, mafsadat pada jiwa didahulukan untuk 

dihindari dari tiga yang lainnya. Kelima, mafsadat pada perkara wajib 

didahulukan untuk dihilangkan dari perkara yang lain. 

4. Pengaruh Tarji>h Menggunakan Maqa>s }id Syariah Dalam Penerapan 

Hukum 

Maqa>s }id syariah sebagai ruh dari syariat punya peran sangat mendasar 

dan pengaruh yang sangat besar dalam persoalan beragama, begitu pula saat 

mengabaikan maqa>s }id syariah dalam penetapan hukum syariat, maka syariat 

 

122 Al-izz bin Abdissalam, Qawa>‘id al-ah}ka>m...., h.1/79 
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akan menjadi hal yang tidak pernah bisa mendatangkan maslahat dalam 

pengamalannya justru menjadi penyebab lahirnya kesulitan dan kesempitan. 

Maka maqa>s }id syariah menjadikan nilai-nilai hukum yang diterapkan selalu 

beriringan dengan semangat wasatiyah yang bertujuan mendatangkan 

maslahat bagi kehidupan manusia. 

Berikut beberapa pengaruh yang signifikan dari penerapan tarji>h} 

perspektif maqa >s }id syariah: 

a. Menjaga Nilai-nilai kemanusiaan (al-Insa >niyah) 

Nilai-nilai maqa>s }id syariah adalah nilai-nilai universal yang juga ada 

dalam setiap keyakinan atau agama mana pun di dunia ini. Bahwa tujuan 

utama dari penerapan nilai-nilai tersebut bertujuan untuk mencapai kebaikan 

dan perbaikan dalam kehidupan. Maka kulliya >t khamsah adalah lima asas 

pondasi yang menjadi tujuan utama dalam penerapan syariat Islam yang 

seluruh nilainya adalah berorientasi pada penjagaan terhadap nilai-nilai 

kemanusian, seperti: menjaga toleransi antar umat beragama, menjaga 

prinsip-prinsip nilai kemanusian yang menjunjung tinggi keadilan, maka 

dengan itu terjagalah nyawa, harta, kehormatan manusia. Dan itu semua ada 

dalam nilai-nilai ajaran hukum Islam, dan itu hanya dapat dicapai ketika 

maqa>s }id syariah selalu menjadi ruh dari penerapan hukum Islam. 

Nilai kemanusiaan (Insaniyah) dalam ajaran Islam juga bermakna 

bahwa Islam adalah ajaran, pedoman sekaligus panduan bagi manusia dari 

Allah yang telah dibuat dengan nilai keselarasan bagi manusia itu sendiri; baik 

akal, hati, budi, emosi, fitrah maupun fisiknya. Maka ketika ajaran Islam 

diterapkan, maka hal-hal baik bagi kemanusiaan itu langsung dapat dirasakan 
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oleh seluruh manusia, baik dia muslim atau tidak. Hal ini ditegaskan oleh Allah 

Ta’ala dalam surat al-Anbiya’ayat 107: 

  رَحْْةًَ ل لِْعٰلَمِيَْ وَمَآ ارَْسَلْنٰكَ اِلاَّ 
Terjemahnya: 

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi semesta alam.”123 

 Sejak risalah Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi 

wa salam, tampak jelas bagaimana Islam menjadi agama yang membina dan 

membentuk manusia, maka pantas Islam disebut sebagai solusi 

kemanusiaan.124 Karena syariat Islam selalu responsif terhadap kondisi aktual 

yang dihadapi manusia, inilah peran maqa>s }id syariah, mengawal aplikasi 

syariat mengisi ruang-ruang kemanusiaan di setiap lininya. 

 

b. Universalitas (al-‘Ala>miyah) 

Nilai Islam secara ajaran adalah nilai yang punya cakupan universal, 

yang berarti ajaran Islam tidak dibatasi batas-batas teritorial negara, suku, ras 

dan bangsa atau geopolitik tertentu, nilai-nilai Islam sebagai sebuah ajaran 

berlaku dan dapat diterapkan kepada siapa saja dan di mana saja bagi mereka 

yang mau menerimanya. Hal ini berdasarkan bahwa aturan syariat datang dari 

Tuhannya manusia untuk seluruh alam. 

 

123  Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahnya,h. 331 

124 Munawar Sadzili, Ijtihad Kemanusiaan (Jakarta: Paramadina, 1997), h.2 
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Nilai universal dalam syariat Islam ini akan mewujudkan persaudaraan 

dalam kemanusiaan, dan semangat mewujudkan perdamaian dan keamanan 

dunia. Karena kita dituntun untuk saling bahu-membahu dalam perkara yang 

kita sepakati bersama, yaitu nilai-nilai universal tentang kebenaran dan 

kebaikan, dan mengembalikan perkara-perkara furu’ atau cabang pada 

keyakinan-keyakinan personal. 

Allah berfirman dalam surat al-Hujurat ayat 13: 

يَ ُّهَا ٱلنَّاسُ إِناَّ خَلَقۡنَٰكُم مِ ن ذكََر وَأنُثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبِ    يأَٰٓ
ٓۚ
وَقَ بَائِٓلَ لتَِ عَارَفُ وٓاْ

 إِنَّ ٱللََّّ عَلِيمٌ خَبِير
قَىٰكُمۡۚٓ  إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَِّّ أتَ ۡ

Terjemahnya: 

 “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara 
kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”125 

 Aturan kehidupan yang berusaha dipatenkan dan dijadikan pedoman 

oleh manusia datang silih berganti, di Eropa, Amerika, Asia dan peradaban lain. 

Lahir, hidup kemudian mati dan ditinggalkan, dan semuanya masih di tahap 

uji coba kelayakan dan kepatutan (try and error), akan tetapi syariat Islam 

telah berlangsung lebih dari 14 abad sejak wafatnya Nabi Muhammad 

shalallahu ‘alaihi wa salam menerangi dunia dan peradaban manusia dari 

Timur ke Barat, mampu adaptasi di setiap tempat dan zaman menyelesaikan 

persoalan-persoalan kehidupan manusia. 

 

125 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 517 
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c. Realitistis (al-Waqi’iyyah) 

Realistis dalam bingkai syariat Islam bermakna keselarasan antara nilai 

dan aplikasinya. Sehingga tidak ada ajaran Islam yang tidak mungkin 

diterapkan, atau sekedar teori yang bersifat utopis. Realistis dalam syariat 

Islam juga bermakna bahwa Islam adalah agama yang selalu menjaga fitrah 

manusia dengan segala dinamikanya, sehingga Allah memberikan banyak 

kemudahan, keluwesan dan keringanan dalam melaksanakannya. 

Nilai realistis ini pula yang kemudian dalam tataran aplikasi 

melahirkan konsep rukhsah (keringanan), konsep darurat, dan konsep al-I’fa 

(pemakluman) ketika manusia dalam kondisi-kondisi yang tidak ideal. 

Diizinkan untuk penundaan dalam pelaksanaan aturan syariat saat manusia 

belum mampu sembari tetap diusahakan variabel-variabel untuk 

pelaksanaannya. 

Kesadaran akan realitas ini menjadikan syariat Islam selalu adaptif bagi 

kehidupan manusia, dan selalu punya daya kenyal menghadapi problematika 

kehidupan manusia yang selalu berubah-ubah di setiap zaman dan tempatnya. 

Maka maqa>s }id syariat selalu menjadi terminal terakhir untuk melakukan 

quality control atas setiap fatwa dan ijtihad hukum agar selalu reliabel dan 

realistis dalam penerapannya. 

d. Toleransi dan kemudahan 

Al-Samh }ah dan al-Taisi>r adalah dua hal yang menjadi bagian yang 

melekat pada syariat Islam, karena Allah telah menegaskan bahwa adanya 

syariat adalah bertujuan mendatangkan kemudahan bukan menyebabkan 

kesulitan dan kesempitan.  
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Islam adalah agama yang benar dan paling benar. Akan tetapi bukan 

berarti Islam tidak memberi ruang toleransi bagi manusia lain untuk 

menjalankan keyakinan yang berbeda, justru dengan adanya prinsip toleransi 

dalam Islam, menunjukkan keterbukaan Islam dalam kebenaran yang 

universal, yang dapat diakses dan diuji oleh siapapun, sekaligus memberi 

kesempatan bagi seluruh manusia untuk merengkuh hidayah dengan fasilitas 

akal yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. 

Allah menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama,126 

karena seharusnya setiap manusia yang punya fitrah dan akal yang baik akan 

mampu melihat kebenaran dalam ajaran Islam, Allah juga memberikan garis 

merah yang jelas dalam keberagaman beragama manusia yang membedakan 

antara orang beriman dengan orang kafir lewat surat al-Kafirun/109 ayat 6: 

“Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku".”, karena yang dimaksud 

dengan toleransi bukanlah mencampuri, tapi menghormati. 

Sama juga halnya dengan prinsip kemudahan dalam Islam, yang 

berorientasi pada prinsip kemudahan dalam beragama, yang merupakan 

turunan dari prinsip-prinsip sebelumnya; wasatiyah, universalitas, dan 

realistis. Akan selalu mengedepankan prinsip kemudahan.    

 

126 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas 
jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada 
Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 
yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. 
A;-Baqarah/2:156) 
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BAB III 

KONSEP MAQA>S }ID SYARIAH DALAM FIKIH ISLAM 

A. Tinjauan Umum Maqa>s }id Syariah 

1. Urgensi Maqa>s}id Syari’ah Dalam Ijtihad Hukum Islam 

Maqa>s }id syariah punya peran yang sangat signifikan dalam ijtihad 

hukum Islam,  seperti yang dikatakan oleh al-Sya>tibi, bahwa maqa >s }id adalah 

ruh dalam amal,127 maka fikih tanpa pengetahuan maqa >s }id adalah fikih tanpa 

ruh, bahkan seseorang yang mengaku sebagai fakih (ahli fikih) tanpa 

penguasaan maqa >s }id bukanlah seorang fakih.128 

Ibnu Asyur menjelaskan bahwa ijtihad dalam hukum-hukum Islam 

tidak pernah lepas dari lima hal yang semuanya beririsan erat dengan maqa>s }id 

syariah. Sebagai berikut: 129 

a. Memahami teks-teks syariat berdasarkan kajian kebahasaan 

dengan mengikuti kaidah-kaidah lafaz seperti yang dikaji dalam 

ilmu usul fikih. 

b. Mencari kontradiksi dalil yang menjadi landasan dalam sebuah 

permasalahan yang diijtihadkan, baik secara umum ataupun 

khusus, jika didapati dalil yang kontradiktif maka seorang mujtahid 

harus melakukan tarji >h. 

c. Melakukan qiyas dalam persoalan baru dengan menilik illat hukum 

pada masalah-masalah yang sudah ada. 

 

127 Abu >> Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat, 2/344 

128 Ahmad al-Raisu>ni, al-Madkhal ila Maqa>s}i >d al-Syari’ah, h.16 

129 Muhammad al-T}ahir bin ‘Asyu>r, Maqa>s}i >d asy-Syari'ah al-Isla>miyah, h. 183-184 
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d. Menetapkan hukum pada sebuah persoalan hukum sebuah 

perbuatan atau peristiwa yang belum diketahui oleh seorang 

mujtahid  dengan menggunakan dalil-dalil yang telah ada 

sebelumnya. 

e. Menerima hukum-hukum syariat yang bernilai ta’abbudi dan 

memasrahkan kepada Allah atas hikmah dan rahasia di baliknya. 

Perlu digaris bawahi bahwa nas yang bersifat qat }’i dapat dipastikan oleh 

mujtahid tidak membutuhkan maqa >s }id syariah untuk memahami atau 

menafsirkannya, karena hal tersebut pasti bermuatan maslahat sebagai tujuan 

besar adanya hukum syariat. 

Akan tetapi maqa >s }id syariah berperan pada nas-nas yang bersifat multi 

tafsir (z\anniyat dilalah). Dalam sebuah ijtihad yang memang konsen pada 

kasus yang bersifat zanniyat, di sinilah maqa >s }id berperan penting untuk 

menyelaraskan sebuah ijtihad hukum, apakah sudah sesuai dengan maqa >s }id 

syariah atau belum. Maka dalam proses ijtihad, mujtahid sangat mungkin 

(bahkan harus) mencari takwil atas teks lahir yang ada, yang demikian untuk 

mencapai kerangka maslahat yang ingin dicapai dan mafsadat yang harus 

dihindari.130 

Prosedur ini, bukan berarti seorang mujtahid mengabaikan sebuah 

tuntunan dan tuntutan pengamalan dalil, akan tetapi sebuah langkah preventif 

atas pengaplikasian sebuah dalil, agar kerangka maslahat dan mafsadat yang 

dituju syariat tetap terjaga. Sangat mungkin, dalam ranah penerapannya, 

beberapa aturan perlu untuk ditunda pelaksanaannya, perlu dikurangi 

 

130 Ahmad al-Raisuni, Nazariyat al-Maqa>s}i >d, h.295 
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porsinya, hal itu sebagai langkah bertahap untuk mencapai maslahat yang 

sepenuhnya dan menghindar dari mafsadat semaksimal mungkin. 

Dalam ijtihad hukum Islam, seorang mujtahid yang menghadapi sebuah 

kasus hukum harus dapat menemukan dalil yang menjadi pijakan 

argumentasinya, sekaligus menyeleksi semua dalil yang berpotensi menjadi 

kontra yang dapat membatalkan argumentasi hukum atas dalil tersebut.  

Maqa>s }id syariah punya peran yang signifikan dalam usaha 

mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan atau biasa disebut tarji>h} 

adillah. Ada beberapa langkah yang akan memudahkan seorang mujtahid 

menemukan kontra terhadap sebuah dalil yang menjadi landasan argumentasi 

hukumnya. Sebagai berikut: 

1. Melihat keselarasan dalil terhadap maqa >s }id syariah, jika dalil yang 

telah ditetapkan sejalan dengan maqa>s }id maka kecil kemungkinan 

ada dalil lain yang akan membatalkannya. Sebaliknya, jika dalil yang 

sudah ditemukan dan ditetapkan kurang selaras atau bahkan tidak 

sejalan dengan maqa >s }id syariah, maka probabilitas adanya dalil yang 

berseberangan bahkan membatalkan dalil yang sudah ditemukan 

sangat besar adanya.  

2. Penelusuran terhadap dalil penentang berimplikasi pada langkah 

ijtihad seorang mujtahid selanjutnya. Jika tidak didapati, maka dia 

akan melanjutkan ijtihadnya hingga pada kesimpulan hukum. 

Sedangkan jika didapati dalil penentang, maka ia harus melakukan 

langkah tarji>h} terhadap dalil-dalil yang ada untuk dipilih mana yang 

paling kuat dan selaras pada maqa >s }id syariah. 
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Urgensi maqa>s }id syariah dalam pekerjaan ijtihad, fatwa dan qad }a’ 

dapat dirangkum menjadi beberapa poin berikut:131 

a. Maqa>s }id syari’ah  memiliki peran penting untuk memahami nas syar’i.  

b. Membantu mujtahid dalam melakukan istinbat pada permasalahan 

yang belum disebutkan hukumnya secara eksplisit oleh nas syar’i 

dengan cara merujuk permasalahan tersebut kepada kulliyat asy-

syar’iyyah. 

c. Membantu mendudukkan antar dalil yang saling kontradiksi dalam 

pandangan mujtahid dan memilih yang ra >jih berdasarkan maqa >s }id 

syari’ah . 

d. Membantu seorang mufti dalam berfatwa, dengan meninjau maqa>s }id 

syari’ah , fatwa seorang mufti akan lebih mendekati kebenaran. 

Karena tujuan fatwa adalah mengimplementasikan nas pada suatu 

persoalan yang terjadi, sedangkan validitas fatwa tergantung 

pencapaian maqa >s }id syari’ah nya. 

2. Pengertian Maqa>s }id Syari’ah  

Maqa>s }id syari’ah  adalah ruh tasyri’ yang melekat erat dalam aturan 

syariat yang Allah turunkan. Hal tersebut berangkat dari pemahaman 

bahwasanya dibalik setiap syariat yang diturunkan Allah kepada hamba-Nya 

pasti terdapat kemaslahatan dan tujuan-tujuan mulia yang diperuntukkan 

bagi hamba-Nya.  

Akan tetapi maqa >s }id sebagai sebuah konsep keilmuan diformulasikan 

menjadi disiplin ilmu yang independen di era belakangan. Meskipun ulama 

 
131 Muhammad Bakr bin Ismail Habib, Maqashid asy-Syari’ah al-Islamiyah: 

Ta’shilan wa Taf’ilan..., h. 116-117 



 
 

71 
 

 
 

usul fikih klasik sudah mencantumkan term maqa>s }id syari’ah  atau irisan-

irisan pembahasan terkait maqa >s}id di dalamnya. 

a. Maqa>s }id syari’ah secara etimologis 

Secara etimologi, maqa>s }id syari’ah terdiri dari dua kata; maqa >s }id (مقاصد) 

dan syari’ah  (الشريعة). Maqa>s }id  (مقاصد adalah bentuk jamak dari kata maqsad 

yang berasal dari akar kata dalam bahasa  Arab;  qas مقصد) }ada (قصد) , yang 

berarti tujuan atau maksud. 132 

Kata qas }ada mengandung beberapa  makna dan penggunaan, 

diantaranya; al-i’timad (sandaran), al-umm (sesuatu yang pokok), wa ityanu 

al-syai’ wa al-tawajjuh (menuju kepada sesuatu), istiqa >matu al-t }a>riq (jalan 

yang lurus), al-tawa>sut } wa adamu al-ifra>t } wa al-tafri>t } (pertengahan), wa al-‘adl 

(adil). 133 

 Dari makna-makna secara bahasa ini membentuk pengertian maqa>s }id 

yang memiliki kaitan dengan makna istilah. Makna yang pertama dan kedua 

yaitu al-i’timad (sandaran), al-umm (sesuatu yang pokok), wa ityanu al-syai’ 

wa al-tawajjuh (menuju kepada sesuatu). Semua makna ini mengandung 

isyarat sesuatu yang hendak dituju dan berkeinginan kepadanya. Begitu juga 

maqa>s }id mengandung makna al-istiqa>mah wa al-adlu wa al-tawa>sut}.134  

Syari’ah  berasal dari kata syara’a al-syai’ yang berarti menjelaskan 

sesuatu. Atau diambil dari al-syar’ah dan al-syari’ah yang memiliki arti sumber 

air yang tidak pernah terputus dan orang datang ke sana tanpa memerlukan 

 

132 Ahmad bin Faris, Mu’jam Maqa>yis al-Lugah (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h.337 

133 Ibnu Manz\ur, Lisa>n al-‘Arab,juz.3 (Beirut: Dar el-Shadr, t.t), h. 353. Lihat juga: 
Muhammad bin Abi > Bakr al-Ra>zi, Mukhta>r al-S}ih }h}ah, (Beirut: al-Maktabah al-Mishriyah, 1416 
H), h. 254.  

134 Muhammad Sa’ad bin Ahmad al-Yubi, Maqa>s}i >d al-Syari’ah al-Isla >miyah wa 
‘Ala>qotuha bi al-Adillah al-Syar’iyyah (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1418), h.25 
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alat bantu tertentu.135 Selain itu, al-syari’ah juga berasal dari akar kata syara’a-

yasyri’u-syar’an yang artinya memulai pelaksanaan suatu pekerjaan. Dengan 

demikian, al-syari’ah mempunyai pengertian pekerjaan yang baru mulai 

dilaksanakan.  

Syara’a juga berarti menjelaskan, menerangkan, dan menunjukkan 

jalan. Syara’a lahum syar’an berarti Dia (Allah) telah menunjukkan jalan 

kepada mereka, atau bermakna sanna yang berarti menunjukkan jalan atau 

peraturan.136 Jadi, secara bahasa syari’ah  menunjukkan kepada tiga 

pengertian, yaitu sumber  air minum, awal dari pelaksanaan suatu pekerjaan, 

dan menunjukkan jalan atau peraturan.  

Sedangkan syari’ah  secara terminologi, maknanya adalah hukum-

hukum yang disyariatkan Allah melalui dalil-dalil syar’i baik berupa al-Qur’an 

maupun hadis dan apa saja yang menjadi turunannya seperti ijmak, qiyas, 

dsb.137 

Maka berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengertian 

maqa>s }id syari’ah  jika digabungkan adalah maksud atau tujuan 

disyariatkannya hukum Islam secara umum.  Karena secara fungsi, maqa>s }id 

syariah adalah proses untuk memahami dan mewujudkan tujuan-tujuan 

mendasar dalam Islam, yang terkadang juga disebut sebagai tujuan-tujuan 

syariah. 

 

 

135 Manna’ al-Qat }an, Tarikh Tasyri’ al-Isla>mi, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h. 13. 

136 Muhammad bin Abi Bakr al-Razi, Mukhta>r al-S}ih }h}ah..., h. 1236 

137 Yusuf al-Qara>d }awi, Madkhal li al-Dira>sah al-Syari’ah al-Isla>miyah (Beirut: 
Muasasah Risalah, 1993), h. 22. 
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b. Maqa>s }id syari’ah secara terminologis 

Secara terminologi, definisi maqa>s }id syari’ah  baru dirumuskan 

belakangan, ulama era klasik belum memberikan definisi secara jelas dan 

komprehensif. Kajian mereka terhadap maqa >s }id syari’ah  baru sebatas 

pembahasan tentang maslahat, dalam artian belum menjadi disiplin ilmu 

tersendiri. Imam al-Juwaini mengatakan, “Syariat mengandung perkara-

perkara perintah, larangan, dan mubah. Adapun perkara yang diperintahkan, 

secara garis besar adalah perkara ibadah, sedangkan perkara yang dilarang 

adalah sesuatu yang akan menghancurkan dan merusak.”138 

Selanjutnya, Saifuddin al-Amidi mengatakan, tujuan syariat adalah 

mewujudkan kemaslahatan atau menolak mafsadat (kerusakan), atau bahkan 

kedua-duanya sekaligus.139 Senada dengan al-Amidi,  al-Izz bin ‘Abd as-Salam 

menyatakan bahwa barangsiapa yang mengamati tujuan syariat (Maqa >s }id 

syariah), maka akan lahir keyakinan atau pemahaman bahwa sebuah maslahat 

tidak boleh diabaikan dan mafsadat tidak boleh didekati.140 

Bahkan Imam al-Syatibi yang dipandang sebagai pionir kajian  maqa>s }id 

pun belum memberikan batasan dan definisi yang jelas. Namun, dari beberapa 

pokok pemikirannya, dapat disimpulkan bahwa pengertian maqa>s }id adalah 

tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah dalam setiap hukum 

sebagai bentuk pemenuhan manfaat kepada umat. Dengan kata lain, tujuan 

 
138 ‘Abd al- Malik al-Juwaini, al-Burha>n fi > Us}u>l al-Fiqh, juz. I (Beirut: Dar al-Kutub al-

Ilmiyah, 1418 H), h. 295.  

139 Saifuddin al-Amidi, al-Ihka>m fi Us}u>l al-Ahka>m, juz. 4/h. 296.  

140 Al-‘Izz bin ‘Abdi as-Salam, Qawa>’id al-Ahka>m fi Mas }al>ih al-Ana>m, juz. II (Beirut: Dar 
al-Kutub al-Ilmiyah, 2022), h. 160.  
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Allah menurunkan syariat menurut al-Syatibi adalah untuk mewujudkan 

kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat.141  

Pengertian-pengertian yang dikemukakan para ulama klasik terkait 

tema maqa >s }id syari’ah  mengerucut pada pemahaman bahwa setiap syariat 

Islam yang Allah turunkan dan tetapkan sebagai pedoman kehidupan manusia, 

maka pasti mengandung kebaikan dan manfaat bagi kehidupan manusia, maka 

menjalankannya tidak hanya bermuatan peribadatan semata melainkan untuk 

meraih kemanfaatan bagi manusia itu sendiri.  

Juga dapat dipahami, ketika pengabaian terhadap aturan syariat maka 

berkonsekuensi datangnya kerusakan dalam tatanan kehidupan manusia, dan 

pengabaian terhadap syariat adalah bentuk kedurhakaan hamba kepada Allah 

Ta’ala. 

Adapun definisi yang dikemukakan ulama-ulama kontemporer tentang 

maqa>s }id syari’ah  cukup beragam, seperti yang dikemukakan Ibnu ‘Asyu>r 

bahwa maqa>s }id syari’ah  adalah makna-makna dan hikmah yang menjadi 

perhatian syara’ dalam semua syariat atau dalam sebagian besar 

pensyariatannya.142 Definisi lain, dari ‘Alal al-Fa>si, ia memberikan definisi yang 

lebih ringkas dan lugas tapi dengan cakupan yang luas dan mendetail, bahwa 

maqa>s }id syari’ah  adalah tujuan umum dari implementasi penerapan syariat 

dan beberapa rahasia khusus yang terkandung dalam setiap produk 

hukumnya.143 

 
141 Abu >> Ishaq Ibrahim bin Musa al-Sya>t }ibi, al-Muwa>faqa>t fi Us}u>l al-Syari’ah, juz. II 

(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 37. 

142 Muhammad T}ahir bin ‘Asyu >r, Maqa>s}i >d al-Syari’ah al-Isla>miyah, (Damaskus: Dar al-
Qolam, 2016), h.40 

143 ‘Alal al-Fa>si, Maqa>s}i >d al-Syari’ah al-Isla>miyah wa Makarimuha, (Beirut: Dar al-
Gharb, 1993), h. 7 
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Senada dengan yang dituliskan al-Fa>si, Ahmad al-Raisu >ni dan Yusuf al-

Qara >d}awi definisi sebagai mendefinisikan maqa>s }id syari’ah  sebagai tujuan-

tujuan dan faedah-faedah (manfaat) yang hendak dicapai dibalik ketetapan 

syariat secara umum dan ketetapan syariat secara khusus.144  

Dari definisi-definisi di atas, dapat digambarkan menjadi dua poin 

penting. Pertama, bahwa syariat yang Allah turunkan memiliki tujuan umum 

atau besar yang menjadi prinsip-prinsip dasar universal, inilah disebut 

maqa>s }id syari’ah . Kedua, dalam turunan hukum yang lebih terperinci, selalu 

mengerucut pada tujuan-tujuan utama, dan terdapat kandungan maslahat, 

hikmah dan rahasia yang diperuntukkan bagi manusia ketika menerapkan 

aturan syariat Allah tersebut. 

Bisa disimpulkan secara ringkas maqa>s }id syari’ah  adalah tujuan-tujuan 

yang dituju oleh syariat bagi kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. 

 

3. Periodesasi Ilmu Maqa >s}id Syari’ah 

Rumusan konsep maqa >s }id syari’ah  menjadi ilmu yang independen 

tidak terjadi dalam waktu yang singkat, perumusan dan kajian terhadap ilmu 

maqa>s }id syari’ah  melalui proses panjang kajian para ulama lintas generasi, ada 

lima fase penting terbentuknya ilmu maqa >s }id syari’ah : 

Fase pertama, istilah maqa >s }id sendiri populer atau tercatat pertama 

kali digunakan oleh Muhammad bin Ali  al-Tirmidzi pada abad keempat 

hijriyah, yang kemudian lebih dikenal dengan nama al-Hakim al-Tirmidzi, 

 

144 Ahmad al-Raisu>ni, al-Fikru al-Maqa>s}i >di Qawa>iduhu wa Fawa >iduhu, (Kairo: Dar al-
Kalimah, 2013), h. 13. Yusuf al-Qardhawi, Dira>sah fi> Fiqhi Maqa>s}i >d al-Syari’ah, (Kairo: Dar al-
Syuruq, 2008), h. 23 
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karyanya yang berjudul  al-S }alat wa Maqa >s }iduha, sebuah karya yang berusaha 

mengungkap tujuan dan rahasia dari pensyariatan salat, dalam karya-

karyanya yang lain digunakan juga istilah senada, al-Haj wa Asra >ruhu, al-‘Illah, 

‘Ilal al-Syari’ah, dan ‘Ilal al-‘Ubudiyah. Karya-karya ini berusaha menampilkan 

sisi rahasia (asrar), hikmah dan tujuan dari syariat-syariat yang Allah 

turunkan.  

Kemudian bermunculan karya-karya dari nama lain yang hidup semasa 

yang mulai membahas tema yang sama,  sebut seperti, Abu>> Mansu >r al-Maturidi 

dengan karyanya Ma’akhiz\ al-Syarai’, lalu disusul oleh al-Qaffal al-Syasyi 

dengan Maha>sin al-Syari’ah, al-Abha>ri dengan Mas’alah al-Jawa>b wa al-Dala>il 

wa al-’Illah dan al-Baqillani dalam Taqri>b wa al-Irsya >d fi> Tart >ib Turu >q al-

Ijtiha >d.145  

Pada fase pertama ini, perhatian para ulama baru pada tahap 

pembahasan ‘illah juz’iyyah, atau menemukan hikmah (tujuan) secara parsial 

pada sebuah hukum syar’i,146 karena memang term ini hanya satu bagian kecil 

dalam diskursus kajian ilmu usul fikih. Akan tetapi, isu-isu maqa >s }id pada fase 

pertama inilah yang akan menjadi batu loncatan pertama dalam pembentukan 

formulasi ilmu maqa >s }id syariah. 

Fase kedua, dimulai dari masa al-Juwaini abad kelima hijriyah hingga 

al-Syatibi abad kedelapan, pada fase ini kajian maqa>s }id mulai membentuk 

embrio yang kelak akan menjadi disiplin ilmu tersendiri. Menurut al-Raisu >ni, 

embrio lahirnya konsep maqa>s }id syari’ah  berawal dari periode ini. Karena 

 
145 Ahmad al-Raisuni, Nazhariyatu al-Maqa>s}i >d ‘Inda al-Imam al-Sya>t }ibi, (Maroko: 

Maktabah al-Hidayah, 2011), h. 40-71. 

146 Ahmad al-Raisuni, Muhadharat fi> al-Maqa>s}i >d al-Syari’ah, (Kairo: Dar al-Kalimah, 
2012), h. 68. 
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pada periode ini, telah dirumuskan dan dibangun konstruksi awal konsep 

maqa>s }id yang tertuang dalam lembaran-lembaran karya di bidang ilmu usul 

fikih dengan porsi kajian yang lebih luas.147 

Pada fase ini bermunculan para pionir yang membidani lahirnya 

istilah-istilah awal dalam ilmu maqa >s }id, seperti Imam al-Haramain al-Juwaini 

yang mencetuskan beberapa kaidah dan pembagian tingkatan maqa>s }id 

syariah menjadi tiga; dharuriyah, hajiyyah, dan tahsiniyah.148 

Imam al-Gaza>li, murid al-Juwaini, mengembangkan kajian maqa >s}id 

hasil penelitian gurunya, salah satu sumbangan al-Gaza>li, ia menjadikan 

maslahat menjadi bagian yang wajib dijaga dan termasuk bagian asasi dari 

tujuan syariat. al-Gaza>li menggunakan teori yang sudah dirumuskan al-

Juwaini sebelumnya dalam mengembangkan teori maslahatnya, ia 

mengklasifikasikan maslahat menjadi tiga tingkatan; d}aruriyah, ha >jiyah dan 

tah}siniyah. Ia juga melakukan perluasan dalam penerapan teori yang sudah 

ada, dan merumuskan teori al-d}aruriyat al-Khamsah atau lima pondasi asas 

yang menjadi tujuan utama penjagaan syariat; agama, jiwa, akal, keturunan, 

dan harta.149  

Paska al-Gaza>li, muncul Fakhruddin al-Ra>zi dengan al-Mah}su>lnya, salah 

satu pengembangan yang dilakukan al-Ra>zi adalah menjadikan maqa >s }id salah 

satu bagian untuk menjadi timbangan tarji>h} di antara dalil qiyas. Termasuk 

yang melanjutkan kajian al-Ghazali dalam fase ini adalah Saifuddin al-A<midi 

 

147 Ahmad al-Raisuni, Muhadharat fi > al-Maqa>s}i >d al-Syari’ah,  h. 68. 

148 Muhammad Sa’ad bin Ahmad al-Yu>bi, Maqa>s}i >d al-Syari’ah al-Isla >miyah wa 
‘Ala>qotuha bi al-Adillah al-Syar’iyyah, h.47-48 

149 Muhammad Sa’ad bin Ahmad al-Yubi, Maqa>s}i >d as-Syari’ah al-Isla>miyah wa 
‘Alaqotuha bi al-Adillah al-Syar’iyyah, h.51-53. Lihat juga: ‘Abdul  ‘Aziz bin ‘Abdurrahman, ‘Ilmu 
Maqa>s}i >d al-Syari’,(Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd, 2002) h. 60-61 
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dalam kitabnya al-Ihka >m fi> Usu>l al-Ahka >m, ia memperluas kajian terkait tesis 

al-Gaza>li tentang d }aruriyat al-Khamsah dan menyusun kaidah tarji>h} untuk 

menentukan kedudukannya dalam kasus hukum.150 

Kajian terhadap isu Maqa >s }id terus bergeliat dan berkembang, al-Izz bin 

Abdissalam, murid al-Amidi ini menjadi orang pertama yang mengembangkan 

teori dan kaidah-kaidah tarji>h} penentuan maslahat dan mafsadat dalam 

kitabnya Qawa>’id al-Ah }ka>m fi> Mas}a >lihi al-Ana >m. Murid al-‘Izz, al-Qara>fi 

melanjutkan estafet kajian maqa >s }id dengan porsi yang cukup banyak dalam 

kitabnya al-Furu >q dan Syarhu Tanqi >hu al-Fusu>l, melakukan penertiban istilah 

dan kaidah dari penelitian gurunya; al-‘Izz bin ‘Abdussalam. 

Selanjutnya, muncul al-T }u>fi dengan tesis maslahatnya, di mana ia 

memperluas otoritas maslahat sebagai dalil yang berdiri sendiri, bahkan dapat 

didahulukan dari nas utama; al-Qur’an dan sunnah,  karena menurut al-T }u>fi 

maslahah adalah tujuan utama dari syariat.151  

Periode ini disempurnakan oleh al-Sya>tibi sebagai sosok yang sangat 

konsen dalam kajian maqa>s }id dalam kitabnya al-Muwa>faqa>t fi> Usu >l al-Syari’ah. 

Dalam bukunya ini, nuansa yang dibangun oleh al-Sya >tibi sangat kental, di 

mana ia menjadikan metodologi dalam penulisan setiap bab pembahasan usul 

fikih dalam nuansa maqa >s }id, tampak sekali al-Sya>tibi menggiring pembaca 

untuk menyetujui bahwa maqa >s }id adalah satu disiplin ilmu yang mulai 

memisahkan diri dari induknya, yaitu ilmu Usul fikih. Bahkan dalam al-

 

150 ‘Abdul  ‘Aziz bin ‘Abdurrahman, ‘Ilmu Maqa>s}i >d al-Syari’,  h. 62 

151 ‘Abdul  ‘Aziz bin ‘Abdurrahman, Ilmu Maqa>s}i >d al-Syari’ h. 64 
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Muwa>faqa>t, al-Sya>tibi memberikan porsi yang sangat besar, nyaris 400 

halaman pembahasan maqa >s }id. 

Al-Raisuni berkomentar tentang peran al-Syatibi sebagai embrio 

lahirnya konsep maqashid syari’ah berawal dari periode ini. Karena pada 

periode ini, telah dirumuskan dan dibangun konstruksi awal konsep maqashid 

yang tertuang dalam lembaran-lembaran karya di bidang ilmu usul fikih.152 

Lebih lanjut, al-Raisuni juga mengatakan bahwa metode Imam asy-Syatibi 

adalah mengemas ilmu usul fikih dengan bingkai maqashid syari’ah, baik 

dalam pembahasan al-adillah, al-ahkam, ad-dalalat, al-ijtihad, at-taqlid atau 

pembahasan usul fikih yang lainnya. Semua pembahasan ini dibingkai dengan 

ruh maqashid syari’ah.153 

Selain itu, al-Sya>tibi punya andil dalam penataan dan pendalamanan 

fungsi maqa>s }id, ia juga melakukan klasifikasi lanjutan dari maqa>s }id perspektif 

Syari’ (Allah) dan maqa >s }id perspektif hamba (mukallaf), sekaligus ia 

melakukan perluasan dalam penggunaan maqa >s }id sebagai landasan istidlal 

dalam usul fikih.154 

Paska al-Sya>tibi (abad 8 H) dengan muwafaqatnya, tidak ada gebrakan 

signifikan dalam kajian maqa >s }id yang dilakukan para ulama hingga abad 14 H, 

dengan munculnya Ibnu ‘A<syu >r yang berusaha melakukan independensi 

maqa>s }id sebagai disiplin ilmu mandiri. 

 

152 Ahmad al-Raisuni, Muhadharat fi Maqashid asy-Syari’ah, (Kairo: Dar al-
Kalimah, 2012), h. 68.  

153 Ahmad al-Raisuni, Muhadharat fi Maqashid asy-Syari’ah, h.83 

154 Abdul  ‘Aziz bin Abdurrahman, Ilmu Maqa>s}i >d al-Syari’,  h. 70-71 
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Periode ketiga ini adalah periode independensi maqa>s }id syariah 

sebagai disiplin keilmuan yang berdiri sendiri, penggagas wacana ini adalah 

Muhammad al-T }a>hir bin ‘A<syu>r dengan karyanya maqa >s}id al-Syari’ah  al-

Isla >miyah.155 

Ibnu ‘A<syu >r mampu merunut maqa >s }id syariah sebagai konsep untuk 

yang membingkai aturan syariat, baik secara umum maupun khusus. Ibnu 

‘A<syu>r juga menyelesaikan epistemologis maqa>s }id sehingga fungsi maqa>s }id 

dalam kajian hukum Islam menjadi lebih terarah dan fungsional pada batasan 

yang jelas. Dapat dikatakan Ibnu ‘A<syu>r menyempurnakan apa yang telah 

dilakukan oleh Al-Sya>tibi dan ulama pada periode sebelumnya. 

Setelah Ibnu ‘A<syu>r, muncul deretan nama para ulama yang mengulas 

dan mencoba mengaplikasikan pada konteks persoalan kontemporer atas 

teori maqa>s }id yang sudah mapan. Sebut saja, seperti ‘Alal al-Fa>si, Fahmi 

Muhammad ‘Ulwa >n, Yusuf al-Qara>d}awi, ‘Abdullah bin Bayyah, Ahmad al-

Raisu >ni, Jasser Audah, dan banyak nama lainnya, yang meramaikan kajian 

dalam diskursus maqa>s }id syariah. 

Kesimpulannya, ilmu maqasid hari ini adalah hasil dari proses panjang 

lintas generasi dalam penyempurnaannya, sejak masih menjadi bagian dari 

usul fikih hingga menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Dalam proses 

pemapanan dan pembaruan ilmu maqasid ada dua tokoh sentral yaitu; al-

Syatibi dan Ibnu ‘A<syu>r. 

 
155 Balqasim al-Ghally, Syaikh al-Jami’ al-A’zham Muhammad Thahir bin ‘Asyur; 

Hayatuhu wa Asaruhu, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1996), h. 250. 
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4. Klasifikasi Maqa >s}id Syari’ah 

Maqa>s }id syari’ah  diklasifikasikan para ulama dari berbagai dimensi. 

Sehingga terdapat bermacam-macam klasifikasi sesuai dengan dimensi 

tinjauannya. Berikut beberapa dimensi tersebut: 

Pertama, Maqa>s }id syari’ah  ditinjau dari dimensi tingkatan prioritas 

maslahat bagi manusia. 

a. Maqa>s }id d}aruriyya >t, yaitu kepentingan yang harus ada demi 

keberlangsungan tatanan kehidupan manusia baik kehidupan dunia 

maupun akhirat. Apabila kepentingan tersebut tidak terpenuhi, 

kemaslahatan dunia tidak akan terlaksana/rusak dan di akhirat tidak 

mendapatkan kebahagiaan, bahkan akan celaka dan menderita.156 

Sebagai contoh adalah lima hal esensial bagi kehidupan: memelihara 

agama, jiwa, keturunan, harta kekayaan, dan akal pikiran.157 

b. Maqa>s }id ha >jiyyat, yaitu sesuatu yang dibutuhkan manusia, di mana 

saat sesuatu tersebut hilang atau tidak ada, maka akan menimbulkan 

kesempitan dan kesulitan, akan tetapi tingkatannya berada di bawah 

d}aruriyya >t, tidak menyebabkan kerusakan berat seperti yang terjadi 

pada kasus d}aruriyya>t. Kategori ha>jiyyat sesungguhnya mengarah 

kepada penyempurnaan d}aruriyya>t, di mana dengan terjaganya  

ha>jiyyat, berimplikasi hilangnya kesulitan (masyaqqah) dan terwujud 

keseimbangan, sehingga tidak menimbulkan sikap ekstrim (al-ifra >t} 

 

156 Abu >> Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi, al-Muwafaqa>t fi > Us}u>l al-Syari’ah, (Mesir: 
al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubro, t.t), juz. II, h. 18. 

157 Lihat: Abu >>> Ishaq Ibrahim bin Musa al-Sya>t }ibi, al-Muwafaqa>t fi > Us}u>l al-Syari’ah..., 
juz. II, h. 18; Muhammad T }a>hir bin ‘Asyu>r, Maqa>s}i >d al-Syari’ah al-Isla>miyah..., h. 86; Abu>>> Ha>mid 
al-Gaza>li, al-Mustas}fa fi > ‘Ilmi al-Us }u >l..., juz. III, h.174; Fakhruddin al-Raziy, al-Mah }s}u >l fi > ‘Ilmi Us}u>l 
al-Fiqhi, (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, t.t), juz. II, h. 220. 
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wa al-tafri>t }).158 Sebagai contoh, Allah memberikan beberapa 

keringanan (rukhsah) dalam perkara ibadah; dalam adat kebiasaan 

Allah membolehkan menikmati sesuatu yang menyenangkan baik 

kendaraan, makanan, pakaian, dan tempat tinggal, selama jelas status 

kehalalannya; dalam muamalah Allah mensyariatkan akad jual-beli, 

sewa-menyewa, akad pesan-memesan dan lain sebagainya.159 

c. Maqa>s }id tahsiniyyat, yaitu tujuan yang apabila terpenuhi, menjadikan 

kehidupan manusia menjadi lebih indah dan beretika.160 Sedangkan 

al-Sya>tibi, mengartikan tahsiniyyat sebagai sesuatu berkaitan dengan 

aktivitas kebaikan dan menjauh dari aktifitas yang buruk, 

berdasarkan pertimbangan akal sehat. Hal ini sering disebut dengan 

makarimul akhlaq. Menurut al-Syathibi, tahsiniyyat bertujuan kepada 

kebaikan-kebaikan yang menjadi pelengkap bagi prinsip maqa>s }id 

d}aruriyya >t dan maqa >s }id hajiyyat; ini karena ketiadaan tahsiniyyat 

tidak merusak urusan d}aruriyya >t dan ha >jiyyat; ia hanya berkisar pada 

upaya mewujudkan keindahan, kenyamanan, dan kesopanan dalam 

tata hubungan hamba dengan Allah dan sesama makhluk-Nya.161 

Sebagai contoh, dalam ritual ibadah Allah memerintahkan untuk 

menghilangkan najis, menutup aurat, bolehnya menghias diri. Dalam adat 

 
158 Lihat: Abu >> Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi, al-Muwafaqa>t fi > Us}u>l al-Syari’ah..., 

juz. II, h. 21; Muhammad T }a>hir bin ‘Asyu >r, Maqa>s}i >d al-Syari’ah al-Isla>miyah..., h. 91. 

159 Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ali bin Rabi’ah, Ilmu Maqa>s}i >d al-Syari’, (Riyadh: 
Maktabah al-Malk Fahd al-Wathaniyah, 2002), h. 134.   

160 Lihat: Abu >> Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi, al-Muwafaqa>t fi > Us}u>l al-Syari’ah..., 
juz. II, h. 22; Imam al-H}aramain Abu >>> Ma’ali ‘Abdul Ma>lik bin ‘Abdullah  al-Juwaini, al-Burha>n fi> 
Us}u>l al-Fiqhi, (Kairo: Dar al-Anshar, t.t), juz. II, h. 222; Muhammad T }a>hir bin ‘Asyu >r, Maqa>s}i >d 
al-Syari’ah al-Isla>miyah..., h. 84; Abu >>> Hamid al-Gaza<li, al-Mustas }fa fi> Ilmi al-Us}u >l..., juz. III, h. 252. 

161 Abu >> Hamid al-Gaza>li, Mustas }fa fi> Ilmi al-Us }u >l...., juz. III, h. 252. 
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kebiasaan, ada etika makan dan minum, larangan  boros dan berlebih-lebihan. 

Dalam muamalah ada larangan menjual barang najis.162 

Kedua, Maqa >s }id syari’ah  ditinjau dari dimensi keluasan cakupannya. 

a. Maqa>s }id umum (‘ammah), yaitu maqa >s }id yang hendak diwujudkan 

oleh syariat secara umum sebagaimana dapat dilihat dari 

keseluruhan ketentuan syariat.163 

Ada beberapa tujuan-tujuan umum dibalik syariat Islam. Tujuan-

tujuan tersebut diformulasikan para ulama melalui metode istiqra’  

(penalaran induktif terhadap nas-nas syar’i) atau disimpulkan secara 

langsung dari nas-nas syar’i. Melalui metode tersebut, disimpulkan 

bahwa tujuan-tujuan umum syariat adalah untuk mewujudkan 

kemaslahatan dan menolak mafsadat yang akan merusak entitas 

kehidupan manusia. 

Para ulama juga merinci kemaslahatan tersebut, diantaranya: 

menjaga lima hal esensial dalam kehidupan (d}aruriyya >tu al-

khamsah); memberi kemudahan dan menghilangkan kesukaran (al-

taisi>r wa raf’u al-harj); mewujudkan dan menegakkan keadilan 

(iqa >matu al-adl): menjaga aturan kehidupan (hifz \u niz}am at-

ta’ayusy); mewujudkan kemakmuran bumi (‘ima >ratu al-ard}); 

membimbing manusia menuju sesuatu yang bermanfaat (irsyad al-

khalq ila > s }ala>hihim)164; mewujudkan persatuan dan mencegah 

 
162 ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdurrahman bin ‘Ali bin Rabi’ah, ‘Ilmu Maqa>s}i >d asy-Syari’..., 

h.135. 

163 Lihat: Muhammad Saad al-Yubi, Maqa>s}i >d al-Syari’ah al-Isla>miyah wa Ala >qatuhu bi 
al-Adillah al-Syar’iyyah..., h. 371; Muhammad T}a>hir  bin ‘Asyu>r, Maqa>s}i >d al-Syari’ah al-
Isla>miyah..., h. 96. 

164 ‘Alal al-Fa>si, Maqa>s}i>d al-Syari’ah al-Isla>miyah wa Maka >rimuha..., h. 43.  
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perpecahan (maqs }ad al-itifa >q wa al-i’tila >f wa al-nahyu an at-

tafarruq): dan membebaskan mukallaf dari dorongan nafsunya 

(ikhra >ju al-mukallaf min da>’iyati al-h}awa).165 

b. Tujuan parsial syariat (juz’iyyah), yaitu maqa >s }id al-Juz’i dalam 

ketentuan hukum tertentu atau Maqa >s }id yang diderivasi dari satu nas 

atau hukum tertentu.166 Seperti maqa >s }id larangan menjual barang 

sebelum dimiliki. 

Para ulama banyak menyingkap tentang hikmah dan maqa>s }id dibalik 

hukum tertentu dengan mengkaji nas-nas juz’i baik dari al-Qur’an 

maupun hadis. Hasil jerih payah mereka tertuang dalam beberapa 

kitab, diantaranya: al-S}ala >h wa Maqa>s }iduha, Qawa>’id al-Ahka >m fi> 

Mas}a >lih al-Ana >m, Mukhtas}ar al-Mmaqa >s }id, Syifa’ al-‘Ali>l, I’la >m al-

Muwa>qi’i>n dan lain sebagainya. 

c. Maqa>s }id partikular (khasshah), yaitu maqa>s }id yang dapat ditangkap 

dan diamati pada salah satu bab, bagian, atau hal tertentu dari hukum 

Islam.167 Seperti maqa >s }id jual-beli, masalah keuangan, pernikahan 

dan lain sebagainya. 

Ketiga, maqa >s }id ditinjau dari dimensi penetapannya menggunakan 

induktif (istiqra’). 

a. Maqa>s }id qat }’iyyah, yaitu maqa >s }id yang dihasilkan dari induktif secara 

menyeluruh (istiqra’ kulli) dari dalil-dalil syar’i. 

 
165 Abu >> Ishaq Ibrahim bin Musa al-Sya>t }ibi, al-Muwafaqat fi> Us}u>l al-Syari’ah...,juz. II, h. 

168.  

166 Muhammad Sa’ad al-Yubi, Maqa>s}i >d al-Syari’ah al-Isla>miyah wa Alaqatuhu bi al-
Adillah al-Syar’iyyah..., 392.  

167 Lihat: Muhammad al-T}a>hir  bin ‘Asyur, Maqa>s}i >d al-Syari’ah al-Isla>miyah..., h. 96; 
Muhammad Saad al-Yubi, Maqa>s}i >d al-Syari’ah al-Isla>miyah wa ‘Ala>qatuhu bi al-Adillah al-
Syar’iyyah..., h. 396.  
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b. Maqa>s }id z\anniyah, yaitu maqa>s }id yang dihasilkan dari induktif yang 

tidak lengkap atau generalisasi yang dilakukan hanya atas beberapa 

hal partikular. Tetapi, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-

Sya>t}ibimeskipun induksi tidak lengkap sama halnya dengan induksi 

lengkap melahirkan pengetahuan yang selalu pasti dan benar (‘ilm al-

d}aruri).168 

Selanjutnya, berkaitan tentang klasifikasi maqa>s }id syari’ah , masih ada 

beberapa klasifikasi yang ditinjau dari masing-masing dimensinya. Seperti 

maqa>s }id syari’ah  ditinjau dari dimensi tingkatan/derajat sesuatu yang 

dimaksud menjadi al-Maqa>s }id al-as }liyah169 dan al-Maqa>s }id at-tabi’ah170; 

ditinjau dari dimensi keberadaan maslahat yang dicapai menjadi al-Maqa >s }id 

ad-dunyawiyah dan al-Maqa>s }id al-ukhra >wiyah171; ditinjau dari tujuan Allah 

atau tujuan mukallaf menjadi Maqa >s }id asy-syari’ dan Maqa>s }id al-mukallaf.172 

  

 
168 Lihat: Abu >> Ishaq Ibrahim bin Musa al-Sya>t }ibi,  al-Muwa>faqat fi> Us }u>l al-Syari’ah..., 

juz. III, h. 26; Muhammad T}a>hir  bin ‘Asyur, Maqa>s}i >d al-Syari’ah al-Isla>miyah..., h. 42. 

169 Abu >> Ishaq Ibrahim bin Musa al-Sya>t }ibi,  al-Muwafaqat fi> Us}u >l al-Syari’ah..., juz. 2, 
h. 176. 

170 Abu >> Ishaq Ibrahim bin Musa al-Sya>t }ibi,  al-Muwafaqat fi> Us }u >l al-Syari’ah, 2/206 

171 Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ali bin Rabi’ah, Ilmu Maqa>s}i >d asy-Syari’...,h. 159.  

172 Abu >> Ishaq Ibrahim bin Musa al-Sya>t }ibi,  al-Muwafaqat fi> Us}u >l al-Syari’ah..., juz. II, 
h. 5. 
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B. Metode Penggalian Maqa >s }id Syari’ah 

Pembahasan ini terkait erat dengan cara dan rambu-rambu ulama dalam 

menentukan sebuah perkara dianggap sebagai tujuan syariat (Maqa>s }id 

syari’ah ). Pembahasan ini sangat urgen dikarenakan ketika salah dalam 

menentukan tujuan syariat, berarti menisbatkan sebuah tujuan yang tidak 

dikehendaki oleh syari’. 

Terkait dengan tujuan-tujuan tersebut, baik yang bersifat umum, parsial, 

maupun partikular, telah banyak diungkapkan dan ditetapkan oleh ulama 

melalui beberapa metode. Dalam menentukan tujuan syariat yang bersifat 

parsial (juz’iyyah), terkadang terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama. 

Poros perbedaan ini terletak dalam penentuan sebab (‘illah) dibalik hukum 

tersebut.173 Dengan metode multi-langkah (masalik al-‘illah), para ulama 

menetapkan sebuah ‘illah, kemudian melalui ‘illah tersebut diketahui tujuan 

hukum syariat. 

Sedangkan untuk penetapan tujuan syariat yang bersifat umum, dapat 

dikatakan bahwa para ulama telah menemukan kata sepakat. Semua itu tidak 

terlepas dari keberadaan dalil qat }’i yang menunjukkan tujuan tersebut -di 

samping penggunaan metode induktif (istiqra’) yang dinilai para ulama 

sebagai dasar penetapan yang paling kuat-174 dan juga karena keberadaan 

tujuan-tujuan umum syariat yang menjadi prinsip mendasar yang 

 
173 Perlu diketahui bahwa perbedaan ini berlaku pada ‘illah yang tidak dinaskan 

(ghairu manshushah) melalui al-Qur’an maupun hadis.  

174 Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimi, al-Maqa>s}i >d al-Istiqra’iyyah: Haqiqatuha, 
Hujiyyatuha, D }awa >bituha, dalam majalah: al-‘Adl, juz. XXXIII, Muharram 1428 H, h. 65.  
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fundamental.175 Setidaknya ada tiga metode untuk mengetahui maqa >s }id 

syari’ah : 

Pertama, menyelidiki tujuan syariat dari lafaz suatu nas tertentu (al-

mans }us ‘alaiha). Dapat diketahui melalui beberapa hal di bawah ini:176 

1. Nas-nas al-Qur’an dan hadis yang menyebutkan tujuan syariat secara 

tekstual dan eksplisit. 

2. Nas-nas al-Qur’an dan hadis yang menyebutkan lafaz perintah (amr) 

dan larangan (nahyi), baik disebutkan ‘illahnya atau tidak. Dengan 

kata lain, disebutkan maslahat setelah adanya perintah atau 

disebutkan mafsadat setelah adanya larangan. 

3. Nas-nas al-Qur’an dan hadis yang diungkapkan dengan lafaz ،الخير 

الحسنات النفع،  yang menunjukkan kemaslahatan dan lafaz  ،الضرر، الشر 

السيئات الإثم،  yang menunjukkan mafsadat. 

Kedua, menyelidiki tujuan syariat melalui penghayatan terhadap makna 

sebuah lafaz (gairu al-mans }u>s }ah). Maksud dari metode kedua ini adalah tujuan 

syariat yang tidak dinaskan, sehingga tujuan tersebut tidak dapat diketahui 

melalui tekstual nas, melainkan diketahui melalui cara-cara di bawah ini: 177 

1. Sebab ditetapkannya sebuah hukum (ta’lil al-ahka>m). 

Ketentuan dasar setiap hukum syariat adalah mu’allalah (ada tujuan dan 

maslahatnya), baik dalam konteks peribadatan (ta’abbudi) maupun sosial 

 
175 Semua hukum syariat yang bersifat parsial bermuara pada perwujudan salah satu 

diantara tujuan-tujuan umum tersebut. Sehingga tujuan tersebut termasuk ke dalam perkara 
qath’i dan termasuk pula kedalam kulliyat al-syari’iyah (aturan yang bersifat universal).  

176 Muhammad Bakr Ismail Habib, Maqa>s}i >d al-Syari’ah al-Isla>miyah: Ta’s }ilan wa 
Taf’ilan..., h. 150-160. 

177 Muhammad Bakr Ismail Habib, Maqa>s}i >d al-Syari’ah al-Isla>miyah: Ta’s }ilan wa 
Taf’ilan...,  h.162-172.  
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(muamalah).178 Dengan diketahui ‘illah suatu hukum, akan diketahui pula 

tujuan syariat dari hukum tersebut.179 Ulama ushul telah menetapkan metode 

untuk menyelidiki dan menetapkan ‘illah, mereka menyebutnya dengan 

masalik al-‘illah (multi-langkah).180 Diantara langkah-langkah tersebut adalah 

al-muna>sabah, al-sabru wa al-taqsim, al-dauran, dan al-syibh.181 

2. Syari’ tidak menjelaskan hukum sebuah perkara (sukut al-sya >ri’). 

Dalam persoalan ibadah -Allah dan Rasulullah tidak menjelaskan, dalam 

artian mendiamkannya- dapat diketahui bahwa maksud syariat adalah tidak 

ada penambahan dan pengurangan.182 

3. Penalaran induktif (istiqra’). 

Ada dua kategori istiqra’: pertama, istiqra’ terhadap ‘illah dari beberapa 

produk hukum. Yaitu tujuan syariat dapat diketahui melalui istiqra’ terhadap 

beberapa ‘illah hukum yang semisal, kemudian dari hasil istiqra’ tersebut 

disimpulkan tujuan syariat. Hal itu karena pada dasarnya ‘illah-‘illah hukum 

merupakan bentuk implementasi dari sebuah hikmah. Kedua, istiqra’ terhadap 

 
178 Lihat: Ahmad al-Raisu>ni, al-Fikru al-Maqa>s}i >di Qawa>‘iduhu wa Faqaiduhu..., h. 91; 

Ijtima’ Ulama Maroko, at-Tajdid al-Us }u >l: Nahwa Shiyaghah Tajdidiyah li Ilmi Us}u>l Fiqh, (Beirut: 
Maktabah at-Tauzi’ fi al-Alam al-Arabi, 2014), h. 336. 

179 Ijtima’ Ulama Maroko, at-Tajdid al-Us }u>l: Nahwa Shiyaghah Tajdidiyah li Ilmi Us}u>l 
Fiqh..., h. 339. 

180 Metode yang dilalui mujtahid untuk mengetahui atribut yang berpengaruh  (al-
wasf al-muatsir) dalam ketetapan hukum.  

181  Ijtima’ Ulama Maroko, at-Tajdid al-Us}u >l: Nahwa Shiyaghah Tajdidiyah li Ilmi Us}u>l 
Fiqh..., h. 363. 

182 Muhammad Bakr Ismail Habib, Maqa>s}i >d al-Syari’ah al-Isla>miyah: Ta’shilan wa 
Taf’ilan..., h. 201. 
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dalil dari beberapa hukum. Yaitu tujuan syariat dapat diketahui melalui istiqra’ 

terhadap dalil-dalil yang memiliki kesamaan topik pembahasan.183 

Ketiga, mengikuti petunjuk ijtihad sahabat dalam memahami hukum al-

Qur’an dan hadis, serta penerapannya terhadap realitas (waqi’). Kaitannya 

dengan persoalan ini adalah validitas ijmak sahabat tentang suatu ‘illah hukum 

dan metode ijtihad mereka yang didasari dari pemahaman terhadap maksud 

Allah dan Rasulullah. Dari dua persoalan ini, memudahkan mujtahid untuk 

mengetahui maksud syariat dengan berpijak terhadap ‘illah yang menjadi 

ijmak’ sahabat dan hasil produk ijtihad mereka.184 

C. Metode Penetapan Maqa >s }id Syari’ah 

Pembahasan ini berkaitan tentang perbuatan dan hukum-hukum Allah, 

apakah mengandung ‘illah ataukah tidak. Secara teologis, dalam hal ini para 

ulama terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama diwakili oleh 

Muktazilah yang berpendapat bahwa seluruh perbuatan dan hukum-hukum 

Allah mengandung ‘illah.185 Mereka juga berpendapat bahwa akal dapat 

mengetahui perbuatan baik dan buruk sebelum turunnya wahyu.186 

Kelompok kedua diwakili oleh Jahmiyah, sebagian ulama Asy’ariyah, 

dan zahiriyah. Mereka berpendapat bahwa perbuatan Allah dan hukum-

hukumnya tidak mengandung ‘illah. Sementara itu, seluruh larangan dan 

perintah Allah, tujuannya adalah sebatas pengharaman dan penghalalan, dan 

 
183 Yusuf al-Alam, Maqa>s}i >d al-‘Ammah li al-Syari’ah al-Isla>miyah, (Riyadh: ad-Daar al-

Alamiyah li al-Kitab al-Islami, 1994), h. 115. 

184 Yusuf al-Alam, Maqa>s}i >d al-‘A<mmah li al-Syari’ah al-Isla>miyah h. 122.  

185 Bahkan mereka mewajibkan setiap perbuatan dan hukum-hukum Allah harus 
ditetapkan ‘illahnya. Nu’man Jughaim, Thuruq al-Kasyf  ‘an Maqa>s}i >d al-Syari’, (Yordania: Dar 
an-Nafais, 2002), h. 156. 

186 Nu’man Jughaim, T}uruq al-Kasyf  ‘an Maqa>s}i >d al-Syari’, h.. 156 
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dalam hal ini, seluruh manusia harus tunduk dan mengerjakan apa yang 

disyariatkan Allah .187 

Kelompok ketiga diwakili oleh mayoritas ulama. Mereka berasal dari 

mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah, serta ulama-ulama 

yang menetapkan maqa>s }id syari’ah . Mereka berpendapat bahwa perbuatan 

dan hukum-hukum Allah mengandung ‘illah. Mereka menetapkan bahwa 

dibalik perbuatan dan hukum-hukum Allah, terkandung didalamnya tujuan 

mulia berupa kemaslahatan bagi hamba.188 

Berikut adalah hujjah mereka dalam menetapkan ‘illah dan tujuan-

tujuan Allah dibalik syariat yang direduksi dari al-Qur’an dan Hadits.189 

a. Allah menetapkan bagi diri-Nya “al-Hakim”, “Arham al-Rahimin”. 

Konsekuensi logis dari makna al-Hakim adalah bahwa Allah Maha 

Bijaksana, artinya Allah tidak mungkin menetapkan syariat tanpa 

tujuan, yang dalam hal ini adalah kemaslahatan bagi umat manusia. 

b. Allah menetapkan bahwa tujuan diutusnya Rasulullah shalallahu 

'alaihi wa salam  adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. 

c. Allah menetapkan bahwa al-Qur’an berfungsi sebagai petunjuk, 

cahaya, rahmat, dan penyembuh bagi umat manusia. 

d. Dalam al-Qur’an dan hadis, terdapat lafaz-lafaz yang mengandung 

implikasi terhadap maqa >s }id, seperti: min ajli kadza, fa’ala kadza, li 

kadza, dan lain sebagainya. 

 
187 Sami’ Abdul Wahhab al-Jundi, Ah }ammiyatu al-Maqa>s}i >d fi > al-Syari’ah al-Isla>miyah 

wa As }a>ruha fi > Fah }mi al-Nas wa Istinba>ti al-H}ukmi, (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 2008), h. 155.  

188 Sami’ ‘Abdul Wahhab al-Jundi, Ah}ammiyatu al-Maqa>s}i >d fi> al-Syari’ah al-Isla>miyah 
wa As }a>ruha fi > Fah }mi al-Nas wa Istinba>ti al-H}ukmi, h.156.  

189 Muhammad Bakr Ismail Habib, Maqa>s}i >d al-Syari’ah al-Isla>miyah: Ta’s }ilan wa 
Taf’ilan, (t.k: Idaratu ad-Dakwah wa at-Ta’lim, 1427 H), h. 41. 
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e. Terdapat beberapa nas dari al-Qur’an maupun hadis yang secara 

eksplisit menunjukkan maksud dan tujuan di balik hukum dan 

perbuatan Allah.190 

Lima hal di atas adalah sebagai dalil naqli (wahyu) untuk menetapkan 

bahwa Allah memiliki maksud dan tujuan dibalik ketetapan syariat-Nya.

 Adapun secara logika, sebagai ilustrasi bahwa seseorang yang memiliki 

lembaga pendidikan, tentunya memiliki visi dan misi yang jelas agar tidak 

salah dalam melangkah. Pun demikian dengan syariat Islam, tidaklah Allah 

turunkan untuk sesuatu yang sia-sia. Tujuan Allah adalah untuk mewujudkan 

kemaslahatan bagi umat manusia baik dunia maupun di akhirat. 

D. Metode dan Rambu-Rambu Implementasi Maqa>s }id Syari’ah 

Para ulama maqa >s }id syari’ah , telah menetapkan panduan-panduan dan 

rambu-rambu penerapan maqa >s }id syari’ah  pada ranah praktis (istinba >t } al-

ahka>m). Dalam hal ini terbagi menjadi dua kategori: 

Pertama, penerapan maqa >s }id syari’ah  pada interpretasi hukum praktis 

(al-ahkam al-‘amaliyah). Setidaknya harus diperhatikan beberapa hal berikut:  

1. Memastikan makna yang dimaksud dan implikasi dari nas atau lafaz 

tertentu dengan menerapkan kaidah-kaidah linguistik (qawa>’id 

ushuliyah lughawiyah), seperti lafaz ‘amm apakah ada takshisnya. 

2. Menyelidiki hikmah dan maslahat dari nas/dalil suatu hukum tertentu 

guna membantu proses interpretasi hukum, analogi (qiyas), dan 

penerapannya. 

 
190 Diantara ayat-ayat tersebut adalah QS. An-Nahl: 90, QS. Al-Anbiya’: 107, QS. Al-

Baqarah: 205; Adapun salah satu hadis Nabi adalah la d}arara wa la > d}ira>ra, dan lain sebagainya. 
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3. Menghadirkan tujuan umum syariat (Maqa>s }id al-‘ammah) ketika 

menginterpretasi hukum dari nas juz’i dan menerapkannya. 

4. Menghadirkan tujuan umum syariat (Maqa>s }id al-‘a >mmah) ketika 

menetapkan hukum pada persoalan yang tidak ada nas parsial yang 

secara eksplisit menunjukkan implikasi terhadap hukum tersebut.191 

Kedua, rambu-rambu dalam menetapkan sebuah maslahat (d}awa >bit } fi> 

al-mas}lahah).192 

1. Mewujudkan193 maqa >s }id syari’ah .194 Al-Bu>t}i menjelaskan bahwa 

maslahat harus menjadi turunan dari maqa>s }id syari’ah .195 

2. Tidak menyelisihi al-Qur’an, baik dalil juz’i maupun dalil kulli. 

3. Tidak menyelisihi Sunnah, baik dalil juz’i maupun dalil kulli. 

4. Tidak menyelisihi qiyas. 

Mengutamakan maslahat yang lebih urgen. Sebagai contoh, tidak 

mendahulukan maslahat d}aruriyya >t atas maslahat ha >jiyyat.196 Ringkasnya 

setiap maqasid harus diposisikan sesuai kekuatan dan urutan serta nilai 

maslahat yang akan dicapai atau terkandung di dalmnya. 

 
191 Yusuf al-Alam, Maqa>s}i >d al-‘A<mmah li al-Syari’ah al-Isla>miyah..., h. 107-109. 

192 Abdul Qadir bin Hirzillah, al-Madkhal ila> ‘Ilmi Maqa>s}id al-Syari’ah, (Riyadh: 
Maktabah ar-Rusud, 2005), h. 134-139.  

193 Mewujudkan maslahat termasuk bagian dari Maqa>s}i >d syari’ah. Akan tetapi, ada 
nilai-nilai dasar yang termasuk pula dari bagian Maqa>s}i >d syari’ah, seperti: menetapkan 
peribadatan (ubudiyah) kepada Allah; prinsip keadilan; menghilangkan kezaliman; penjagaan 
terhadap lima hal primer (kulliyat al-khamsah) dan lain sebagainya. Intinya, maslahat harus 
mewujudkan persoalan-persoalan diatas, bukan menyelisihinya.  

194 Abu >> Ishaq Ibrahim bin Musa al-Sya>t }ibi, al-I’tis }a>m, (t.k: Maktabah at-Tauhid, t.t), h. 
627.  

195 Muhammad Sa’id Ramad }an al-Bu >t }i, D}awa>bit} al-Mas}lahah fi > al-Syari’ah al-
Isla>miyah, (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, t.t), h. 117. 

196 Muhammad Sa’id Ramad }an al-Bu >t }i, D}awa>bit} al-Mas}lahah fi > al-Syari’ah al-
Isla>miyah, h. 266 
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E. Syarat-syarat Maqa >s }id sebagai dalil syar’i 

Wahbah Zuhaili menetapkan empat syarat untuk diakuinya Maqa >s }id, 

yaitu: 

1. Al-S {ubu >t, yaitu bersifat tetap, maksudnya nilai-nilai yang ingin 

dituju harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian. 

2. Al-Z \|uhur, yaitu harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan 

berbeda pendapat dalam menetapkan nilai tersebut. contoh: 

menjaga jiwa manusia dari pertumpahan darah. 

3. Al-Ind}ibat }, yaitu harus terukur, maksudnya nilai itu harus 

mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan 

lagi. Seperti miras yang diharamkan karena merusak fungsi akal 

manusia 

4.  Al-Itt }ira >d, yaitu berlaku umum, artinya nilai itu tidak akan  berbeda 

dan berubah hanya karena perbedaan tempat dan waktu. Seperti 

sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai 

persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki. 197 

 

Syarat- syarat ini harus dipenuhi untuk menetapkan sebuah nilai masuk 

kategori maqasid syariah. Karena pengabaian terhadap syarat-syarat ini 

membuat nilai-nilai maslahat tidak tercapai atau sulit ditetapkan. 

 

 

 

 
197 Wahbah az-Zuhaili, Us}u>l al-Fiqh al-Isla>miy....hlm. 1019 
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BAB IV  

KONSEP FIKIH MINORITAS 

A. Tinjauan Umum Fikih Minoritas 

1. Sejarah Ringkas Fikih Minoritas 

Lahirnya diskursus fikih minoritas tidak bisa dilepaskan dari sebuah 

fakta tentang proses perubahan keagamaan yang terjadi di Negara Barat, yaitu 

meningkatnya penganut agama Islam secara masif. Angka populasi muslim di 

negara-negara Barat naik setiap tahunnya, bahkan diprediksi pada tahun 2050 

akan terjadi kenaikan sampai 20% dari jumlah hari ini.  

Sebagai gambaran, Jumlah muslim di Eropa pada tahun 2008 berjumlah 

sekitar 51 juta atau 7% dari total populasi di Eropa yang tersebar di 27 

negara.198 Trend kenaikan jumlah muslim akan terus naik, bahkan menurut 

PEW Research Center kenaikan populasi muslim di Eropa naik menjadi 8% 

pada 2030.199 Angka ini sangat wajar karena angka pertumbuhan penduduk 

muslim rata-rata 1.8% pertahun, lebih tinggi dari angka pertumbuhan dunia 

yang hanya 1.12% pertahun.200 

Seiring bertambah populasi muslim di negara-negara Barat, muncul 

kegelisahan terkait model beragama yang dihadapi komunitas muslim di 

tengah lingkungan non muslim, di satu sisi mereka dituntut untuk 

menjalankan ajaran agama dengan baik dan sempurna, sementara di sisi lain, 

 

198Https://www.islamicpopulation.com/europe/europe_islam. 

199 https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Eropa#CITEREFPew_2011 

200 Ahmad Sarwat, Fiqih Minoritas (Jakarta: DU center Press,2010), h. 21 
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adanya ketidakselarasan dari aturan fikih klasik yang mereka pahami dengan 

realitas kehidupan sosial dan budaya yang mereka tinggal di dalamnya. 

Umat Islam yang hidup di linkungan non muslim di negara-negara barat 

mengalami hambatan-hambatan untuk beradaptasi dengan perbedaan nilai-

nilai budaya dan sosial, maka mulailah pertanyaan-pertanyaan seputar 

permasalah agama disampaikan di forum-forum lembaga fatwa keislaman 

terkait soal-soal hukum fikih aplikatif yang mereka hadapi, mulai dari 

persoalan ibadah ritual, hubungan sosial kemasyarakatan, aturan berbusana, 

akad-akad transaksi perdagangan dan keuangan hingga urusan rumah tangga. 

Fikih minoritas mulai muncul di permulaan pada awal tahun 1990, 

salah satu pionir awal yang mengkaji dan mengenalkan konsep fikih minoritas 

adalah Taha Jabir al-Alwani, berangkat dari sebuah realitas yang dihadapi 

minoritas umat islam yang bermukim di negara-negara Barat dengan keadaan 

yang berbeda dari negeri-negeri mayoritas muslim, maka dibutuhkan 

pendekatan yang berbeda secara khusus untuk menjawab kebutuhan 

beragama mereka.  

Tahun 1994, T }aha Jabir yang saat itu menjabat Majelis Fikih Amerika 

Utara201, mengeluarkan sebuah fatwa terkait bolehnya muslim Amerika untuk 

andil memberikan suara dalam pemilu di Amerika, meskipun tanpa adanya 

partai politik Islam atau kandidat muslim yang menjadi wakil mereka.202 

 

201 Fiqh Council of north Amerika, didirikan oleh Taha Jabir al-Alwani pada tahun 
1986, menjadi lembaga pengkajian hukum islam yang berusaha untuk adaptif dengan apa 
yang dihadapi kaum muslimin di sana. Salah satu karya Taha Jabir terkait isu fikih minoritas 
adalah Toward a Fiqh For minorities: Some Basic Reflections. 

202 Muhammad Khalid Mas’ud, Islamic Law and Muslim Minorities (ISIM Review, 2002, 
h.17 
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Nama lain yang juga sejak awal bersentuhan dengan kajian fikih 

minoritas adalah Yusuf al-Qara>d }awi dengan karyanya fi Fiqh al-‘Aqalliyat al-

Muslimah,  al-Qara>d}awi lah yang mempopulerkan istilah fiqh aqalliyyat atau 

fikih minoritas, ia juga berusaha menghidupkan pengkajian terkait isu ini dan 

menggarap konsepnya secara materi maupun metodologi.  

Diskursus fikih minoritas mendapat respon yang baik dari para ulama 

Islam, ataupun lembaga-lembaga keislaman, sehingga geliat kajian terkait fikih 

minoritas semakin luas dan menjadi pemantik melahirkan tulisan-tulisan dari 

tokoh-tokoh lainnya, seperti ‘Abdullah bin Bayyah, M. Khalid Mas’ud, Wahbah 

zuhaili dan lainnya.203 

Meski sejak kemunculan diskursus fikih minoritas lebih banyak 

membahas terkait hukum-hukum aplikatif, lalu dalam perkembangannya, 

fikih minoritas membahas cakupan permasalahan yang lebih luas yang 

menjadi problematika dan dinamika yang dihadapi muslim minoritas di Barat, 

seperti ekonomi, politik, sosial dan lainnya. 

Fikih minoritas adalah solusi yang dibutuhkan kaum muslimin yang 

masih menetap dan tinggal di tengah-tengah komunitas non muslim. 

Persoalan-persoalan mereka dalam beragama sangat berbeda dengan apa 

yang dihadapi kaum muslimin lainnya yang hidup di tengah suasana mayoritas 

muslim. Ditambah, aturan fikih yang ada, dan menjadi doktrin hukum yang 

diamalkan tidak dapat memberi respon yang memuaskan dan tepat sasaran, 

karena produk fikih yang ada dan sudah mapan lahir dari suasana yang 

berbeda, produk fikih klasik lahir dan tumbuh di dalam suasana Islam yang 

 

203 Lihat: Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas (Yogyakarta: LKis, 2010), h.116 
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kuat, dengan jumlah mayoritas dan menjadi pemimpin peradaban. Singkatnya 

kondisi masa lalu adalah kondisi yang ideal, akan tetapi kondisi yang dihadapi 

muslim minoritas adalah kondisi yang luar biasa; tidak ideal. 

Maka dibutuhkan ijtihad baru dan fatwa-fatwa yang bisa menjawab 

persoalan beragama mereka, dengan ciri khas dan karakter yang khusus 

melingkupi suasana beragama yang beragam, sosial dan budaya yang berbeda, 

kondisi politik dan ekonomi yang tidak mendukung mereka sebagai minoritas. 

Sehingga membuat mereka tetap bisa menjalankan agama mereka dengan 

baik dan tetap menjadi muslim yang patuh kepada Tuhannya. 

Kajian terhadap fikih minoritas masih akan terus berlangsung dengan 

ciri khasnya, dan tampaknya fikih minoritas sudah menjadi corak fikih yang 

sudah melebur dalam kehidupan minoritas muslim di negeri-negeri barat. 

Sehingga kajian-kajian seputar fikih minoritas akan terus bergulir mengikuti 

dinamika kehidupan minoritas muslim di sana. 

2. Definisi Fikih Minoritas 

Fikih minoritas adalah istilah yang diterjemahkan dari dua kata bahasa 

Arab, Fiqh al-Aqalliya>t ( الأقليات فقه  ), Fikih atau الفقه berasal dari kata يفقه – فقه   yang 

secara bahasa bermakna paham atau mengetahui sesuatu atau juga dapat 

diartikan pemahaman yang mendalam.204 Seperti dalam firman Allah Ta’ala 

dalam surat Hud/11 ayat 91: 

 قالوا: ياشعيب، ما نفقه كثيراً مما تقول 
Terjemahnya: 

 

204 Wizara>t al-Auqa>f Kuwait, Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, juz.32 (Mesir: Dar 
ash-Shofwah, 1427 H), h.193 
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“Mereka (kaum Nabi Syu’aib) berkata: Hai Syu'aib, kami tidak banyak 
mengerti tentang apa yang kamu katakan”205 

 Adapun secara istilah, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat 

yang bersifat praktis yang bersumber dari dalil-dalil terperinci.206 Adapun 

maksud dari ilmu di sini adalah pengetahuan secara komprehensif yang 

membawa pada keyakinan atau dugaan kuat pada hukum sebuah perbuatan, 

karena dalil argumentasi dalam fikih terkadang bersifat pasti (qat}’i) terkadang 

bersifat dugaan kuat (z \anni).207 

Pengertian di atas menunjukkan bahwa fikih Islam punya ruang 

lingkup kajian yang lebih spesifik yaitu perbuatan manusia sebagai objek 

kajiannya. Sehingga fokus dari kajian fikih adalah menghasilkan kesimpulan 

hukum; baik itu wajib, haram, sunnah, mubah, atau makruh pada sebuah 

perbuatan, contoh: salat dihukumi wajib, puasa senin- kamis dihukumi 

sunnah, tidur dihukumi mubah, dst. 

Mayoritas produk fikih adalah hasil olah pikir (ijtihad) yang dilakukan 

ulama mujtahid untuk menganalisa maksud hukum yang diinginkan oleh 

syariat kepada manusia. Seperti yang dijelaskan oleh Imam al-Syira >zi dalam 

al-Luma’: 

 والفقه معرفة الۡحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد208
Artinya: 

 

205 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahnya, 225  

206 Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, 32/193 

207 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Isla>m wa Adillatuhu, juz.1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 
1433 H), h.30 

208 Abu >> Ishak al-Syira>zi, al-Luma’ Fi > Us}u>l al-Fiqh, (Kairo: Dar al-Ittiba’, 2017 M) , h.12 
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“Fikih adalah pengetahuan (ilmu) tentang hukum-hukum syariat yang 
dihasilkan dari proses ijtihad (olah pikir).” 

Definisi yang dikemukakan Imam al-Syira >zi di atas membatasi lebih 

sempit ruang lingkup fikih, ia menjadikan fikih hanya sebatas perkara yang 

masih samar kedudukan hukumnya, sehingga membutuhkan proses ijtihad 

untuk mengungkap hakikatnya.  

Perlu juga digaris bawahi bahwa fatwa atau keputusan hukum terhadap 

sebuah objek sangat erat dengan perubahan dan perbedaan zaman, tempat, 

kondisi sosial, dan suasana yang sedang berlangsung.209 Inilah yang memiliki 

korelasi dengan suasana fikih minoritas, suasana keagamaan yang dihadapi 

muslim minoritas di negeri-negeri Barat tidak sama dengan suasana dan 

kondisi yang dialami muslim mayoritas di negeri-negeri Islam. 

Adapun kata aqalliyat (minoritas) berasal dari kata kerja qallala atau 

qali>l yang berarti sedikit atau lawan dari kata banyak, yang menunjukkan 

makna jumlah yang sedikit atau lemah secara kekuatan.210 Maka kata qali>l 

merupakan kata sifat yang melekat pada subjek kata yang menunjukkan 

keterangan jumlah. 

Taha Jabir menyebutkan, bahwa secara etimologis kata aqalliyah 

berarti minoritas atau kelompok minoritas, yang dalam perspektif politik 

merujuk pada entitas masyarakat dalam sebuah negara/pemerintahan dalam 

 

209 Ibnu Qayyi >m al-Jauziyah, I’la>m al-Muwa>qi’i >n ‘an Rabb al-‘A<lami >n3/, h. 11 

210 Ibnu Manz \u >r, Lisa>n al-‘Arab 5/, h. 2726 



 
 

100 
 

 
 

hal etnis, ras, agama, berbeda dari kelompok mayoritas penduduk negara 

tersebut.211 

Contoh dari definisi ini adalah, hidupnya minoritas muslim di tengah 

penganut nasrani di Eropa, minoritas muslim di tengah penganut hindu di 

India, ini contoh minoritas secara keagamaan, atau minoritas suku seperti 

suku Kurdi di Irak, atau indian di Amerika, atau minoritas bahasa seperti 

penutur bahasa Perancis di Kanada, dan lainnya. 

Al-Qara>d}awi memberikan beberapa kriteria khusus terkait term 

minoritas ini, ada beberapa variabel yang melekat pada komunitas minoritas 

tersebut, yaitu lemah  secara hak-hak warga negara dibandingkan mayoritas. 

Dan tidak jarang mereka mendapatkan perlakukan diskriminatif karena faktor 

minoritas mereka secara jumlah.212 ‘Abdullah bin Bayyah menjadikan faktor 

minoritas tidak hanya berdasarkan entitas dengan jumlah minoritas, akan 

tetapi ia memasukkan faktor politis yang menjadi tolok ukur suatu masyarakat 

itu menjadi minoritas di tempat tinggalnya.213 

Jamaluddin ‘Athiyah menyebutkan ada tiga indikator yang menjadi 

standar status minoritas. Pertama, dari segi jumlah lebih sedikit atau kecil 

dibandingkan mayoritas penduduk. Kedua, tidak berdaya atau tidak memiliki 

kekuatan atau kekuasaan sehingga membutuhkan perlindungan. Ketiga, 

 

211 T }aha Jabir al-‘Alwani,, Maqa>s}i >d al-Syariah (beirut: Dar al-hadi, 2001), h.95-96, 
Yusuf al-Qara>d }awi, Fiqh al-Aqalliyat, h.15. lihat juga definisi senada dari ‘Abdul Wahab al-
Kiyali, Mausu’ah as-Siya>sah, juz.1, h. 244 

212 Yusuf al-Qara>d }awi, Fiqh al-Aqalliya>t, h. 15-16 

213 ‘Abdullah  bin Bayyah , S}ina’ah Fatwa wa Fiqh al-Aqalliya>t, h. 224 
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memiliki identitas khas  yang berbeda dari mayoritas penduduk negara; 

seperti ras, bahasa, agama, dan kebangsaan.214  

Secara terminologis, istilah fikih minoritas memang istilah yang baru 

muncul belakangan yang belum pernah didefinisikan sebelumnya oleh para 

ulama fikih. Sehingga para pengkaji kontemporer berbeda pendapat tentang 

definisi yang dapat mewakili istilah ini.  

Menurut T}aha Jabir, fiqih aqalliyah adalah konsep fikih yang tetap 

memelihara keterkaitan hukum syariat dengan variabel-variabel yang 

melingkupi suatu komunitas pada sebuah lingkungan. 215 Maka fikih minoritas 

adalah fikih yang khas dan terbatas pada kondisi yang khusus yang melingkupi 

kondisi minoritas muslim di negeri non muslim.  

Pendapat senada dari Europe Council Fatwa and Research (ECFR)216, 

menyatakan bahwa istilah fikih minoritas merujuk pada hukum-hukum fikih 

yang berkaitan dengan umat Islam minoritas yang tinggal di negeri-negeri non 

muslim.217 

Pendapat ini juga diikuti oleh Yusri Muhammad ia menyatakan fikih 

minoritas tidak berarti sebuah produk baru yang tidak menginduk pada fikih 

 

214 Jamaluddin ‘Athiyah, Fiqh baru bagi Kaum Minoritas, (bandung: Marja, 2003), 
h.16-18 

215 Taha Jabir al-‘Alwani,, Maqa>s}i >d al-Syari’ah h.97 

216 Majelis penelitian dan Fatwa Eropa 

217 Husain H}alawah, Fiqh al-Aqalliya>t ‘Inda al-Syaikh al-Qara>d}awi (Doha: t.p, 2007), 
h.6 
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klasik. Akan tetapi ia adalah sebuah respon (nawazil) terhadap problematika 

keagamaan yang dihadapi oleh minoritas muslim di negeri non muslim. 218 

Lebih lanjut, Yusri menyatakan tidak ada landasan argumen yang 

berbeda dari formulasi hukum Islam, hanya saja rumusan fikih minoritas 

ditopang oleh dalil-dalil atau kaidah-kaidah khusus, seperti kaidah darurat 

dan maslahat. 219 

Dapat disimpulkan bahwa fikih minoritas bukan sesuatu yang berdiri 

sendiri, ia tetap menginduk pada fikih klasik dengan penyesuaian terhadap 

kondisi yang berbeda atau khusus yang dihadapi oleh minoritas muslim yang 

hidup di tengah lingkungan non muslim. Secara sumber penggalian hukum 

juga sama seperti fikih Islam pada umumnya, yang membedakan adalah objek 

hukum itu sendiri, yaitu minoritas muslim. 

Al-Qara>d}awi menyebutkan ada lima hal yang menjadi tujuan atau 

urgensi perlunya fikih minoritas. Pertama, membantu minoritas muslim dalam 

menjalankan agama mereka baik secara individu, keluarga maupun 

bermasyarakat. Sehingga tidak ada kesan menyulitkan dalam beragama dan 

tidak mengganggu urusan dunia mereka. 

Kedua, fikih ini diharapkan dapat menjadi pedoma hidup yang lengkap 

dengan nilai-nilai universal bagi minoritas muslim sehingga mereka tetap 

menjadi muslim yang mengabadikan kehidupannya untuk Allah semata. 

 

218 Yusri Muhammad, Fiqh al-Nawazil li al-Aqalliya>t al-Muslimah Ta’silan wa Tat }bi >qan 
(Qatar: Wizarat al-Auqaf, 2013), h. 82 

219 Yusri Muhammad, Fiqh al-Nawa>zil li al-Aqalliya>t…, h.72 
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Ketiga, menjadi jembatan untuk memperkenalkan Islam kepada non muslim 

dengan bahasa yang dapat mereka pahami. 

Keempat, menjadi sumbangan pemikiran dan khazanah fikih bagi 

kalangan minoritas muslim dengan nilai-nilai toleran dan menghilangkan 

kesan eksklusif dari pandangan masyarakat secara hubungan sosial. Kelima,  

sebagai jawaban atas apa yang menjadi kebutuhan kalangan minoritas 

muslim.220 

Tujuan-tujuan ini menunjukan nilai-nilai universal Islam sebagai 

agama yang dapat beradaptasi di semua peradaban dan perbedaan identitas, 

karena pada dasarnya Islam bukanlah agama yang hanya dimonopoli etnis, 

bangsa atau ras tertentu. Islam adalah agama rahmat yang diperuntukkan 

untuk semua manusia di muka bumi ini. 

Fikih minoritas adalah sebuah formulasi fikih yang berusaha untuk 

diadaptasikan pada kondisi minoritas muslim yang memiliki ciri khas dan 

karakter yang khusus, dengan dinamika kehidupan yang berbeda dari negeri-

negeri mayoritas muslim.   

 

3. Urgensi dan karakter Fikih Minoritas 

Islam sebagai agama yang membawa nilai-nilai universal akan selalu 

dapat diterima dan adaptif untuk diterapkan dimanapun dan oleh siapapun. 

Karena syariat Islam memiliki karakter sha>lihun li kulli maka >n dan zama>n, 

 

220 Yusuf al-Qara>d }awi, Fiqh al-Aqalliya>t, h. 30-33 
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yang berarti ajaran Islam akan selalu selaras dan senafas dengan kebutuhan 

umat manusia di setiap waktu dan tempat yang berbeda. 

Secara politis kebanyakan minoritas muslim yang hidup di negara-

negara non muslim menjadi masyarakat kelas dua. Sehingga kebebasan 

mereka untuk menjalankan agama mereka (syariat Islam) terbatas ruang 

geraknya dan mengalami benturan sosial dan budaya dengan masyarakat 

mayoritas.  

Khalid Mas’ud menyebutkan dua alasan mengapa minoritas muslim 

tersebut akan selalu sulit untuk mendapatkan penyetaraan sikap dalam 

persoalan beragama mereka. Pertama, eksistensi mereka sebagai penduduk 

negara non muslim tidak diakui atau dianggap sebagai pendatang (imigran). 

Kedua, mereka dianggap sebagai koloni dari dunia muslim yang dianggap 

berbahaya dan merusak nilai-nilai yang sudah ada.221 

Suasana ini yang melingkupi minoritas muslim di negara-negara barat, 

mereka mendapatkan perlakuan diskriminatif dan dipandang sebelah mata. 

Mereka memang diterima sebagai warga negara oleh pemerintah setempat, 

akan tetapi secara sosial, mereka mendapatkan beragam gesekan antar 

sesama penduduk karena faktor keagamaan yang mereka yakini dan jalankan. 

Maka bisa dikatakan bahwa kesulitan beragama terjadi karena faktor 

sentimen beragama terhadap muslim. 

Realita ini yang membuat proses adaptasi muslim di negara-negara non 

muslim tersebut menjadi terhambat. Faktor-faktor inilah yang membuat 

 

221 Muhammad Khalid Mas’ud, Islamic Lawa muslim Minorities, dalam (ISIM, Review, 
no. 11, 2002), h. 1 
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muslim minoritas di negara-negara non muslim membutuhkan pendekatan 

hukum Islam yang berbeda. Bukan untuk melakukan diferensiasi semata, akan 

tetapi karena faktor adanya kondisi darurat yang tidak ideal dan kebutuhan 

yang mendesak untuk beradaptasi pada lingkungan tempat mereka tinggal. 

Fikih minoritas menemukan perannya untuk menjadi panduan bagi 

minoritas muslim dalam konteks yang mereka hadapi. Karena jika fikih klasik 

yang bersifat normatif dipaksakan untuk diterapkan, keadaan yang akan 

terjadi adalah gesekan sosial yang semakin besar dan tidak menutup 

kemungkinan terjadinya perseteruan antar umat beragama menjadi tidak 

terhindarkan.  

Perlu dibedakan suasana ideal dengan suasana tidak ideal yang 

dihadapi minoritas muslim. Hukum fikih klasik yang tumbuh dan mencapai 

puncak terjadi pada masa di mana kaum muslimin memimpin peradaban, 

secara politik, budaya, keagamaan, ekonomi, pendidikan, sosial dan lainnya. 

Sehingga jika dilihat pada khazanah fikih klasik akan didapati doktrin-doktrin 

hukum yang menjadikan nonmuslim sebagai masyarakat kelas dua dengan 

aturan hukum dan sikap sosial yang berbeda.  

Seperti contoh dalam kasus ahlu z\immah di negara Islam222, bahwa 

kafir z\immi (non muslim) tidak diperkenankan untuk tampil lebih baik dan 

unggul dari orang Islam, rumah non muslim tidak boleh lebih tinggi dari orang 

 

222 Ahlu z \immah adalah warga non muslim yang tinggal di negara Islam, mereka 
membayar upeti sebagai kompensasi keamanan dan hak tinggal di negeri Islam. 
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Islam, dan jika berpapasan di jalan, mereka harus disudutkan hingga ke 

pinggir jalan.223 

Lebih lanjut non muslim (kafir zi \mmi) tidak diperkenankan untuk 

menampakkan hal-hal yang diharamkan bagi umat Islam seperti khamar dan 

babi, dan membatasi ruang gerak mereka secara keagamaan, seperti tidak 

membangun gereja, menyuarakan lonceng dan mengeraskan bacaan kitab suci 

mereka.224 

Doktrin hukum fikih ini tidak dapat dilepaskan dari suasana yang 

melingkupi kemunculannya pada masa lalu, maka konsep fikih klasik seperti 

ini tidak mungkin diwujudkan pada kondisi yang tidak ideal bagi minoritas 

muslim yang hidup di negeri non muslim, justru mereka membutuhkan 

banyak hal yang dapat membantu mereka untuk menyesuaikan diri di tengah 

masyarakat yang sangat kontras secara keagamaan. Salah satunya adalah 

pendekatan fikih yang mengacu pada status minoritas pada diri mereka. 

Fikih minoritas punya karakter khusus yang membentuk pola 

pendekatan fikih mereka menjadi berbeda pada fikih secara umum. Menurut 

Muhammad Yusri, ada 4 ciri khas yang menjadi urgensi dari fikih minoritas; 

pertama, kondisi yang dialami minoritas muslim ini menghajatkan pada 

keringanan hukum (rukhsah), dan interaksi pada hukum-hukum darurat dan 

pengecualian. Agar hukum fikih yang diambil tetap menginduk pada fikih 

 

223 Abu >> Ishaq asy-Sirazi, Al-Muhaz\ab fi > Fiqh al-Ima>m ly-Sya>fi’I,  juz.III (Beirut: Dar 
Kutub al-Ilmiyah, t.th), 311-312 

224 Abu >> Ishaq al-Syira>zi, Al-Muhaz\ab fi > Fiqh al-Ima>m al-Sya>fi’I, juz. III/h. 313 
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normatif, dengan mencari kemaslahatan yang lebih banyak dan menghindar 

dari mudarat sebisa mungkin.225 

Pendekatan Yusri dalam mengatasi problem minoritas muslim adalah 

menggunakan pendekatan rukhsah (keringanan hukum) dan pengecualian 

hukum (istisna’iyyah), yang artinya keputusan hukum yang diambil dalam 

kasus-kasus yang dihadapi minoritas muslim bersifat sementara, bukan 

sesuatu yang tetap. Dua pendekatan ini juga harus melalui mekanisme ijtihad 

yang dilakukan sosok ulama yang mumpuni, agar simpulan-simpulan hukum 

tetap sesuai dalam bingkai syariah, bukan berdasarkan hawa nafsu dan 

sekedar mencari kemudahan secara serampangan.  

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Imam al-Syafi’i dalam al-Umm: 

الْلال في دار الإسلام, حلال في بلاد الكفر, والْرام في بلاد الإسلام  
 حرام في بلاد الكفر226

Artinya: 

“Hukum halal di negara Islam, sama halnya ketika di negeri-negeri 
kafir, dan begitu juga terkait hukum haram.” 

Kedua, pelaksanaan hukum syariat sebagai minoritas muslim di negeri 

non muslim dengan penduduk mayoritas non muslim harus dipahami sebagai 

bagian dari mendakwahkan Islam kepada manusia, maka menjalankan ajaran 

akidah dan syariat Islam tetap harus jadi semangat terdepan.227 

 

225 Muhammad Yusri Ibrahim, Fiqh al-Nawazil li al-Aqalliya>t…, h.232 

226 Muhammad bin Idris al-Sya>fi’i, al-Umm. Juz.2 (Kairo: Dar Ibn Jauzi, 2015), h.237 

227 Muhammad Yusri Ibrahim, Fiqh al-Nawazil li al-Aqalliya>t…, h.237 
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Pada poin kedua ini, Yusri ingin menjadikan konsep fikih minoritas 

bukan sekedar upaya untuk menjaga keberlangsungan minoritas muslim di 

lingkungan non muslim. Lebih dari itu harus menjadi jembatan hidayah Islam 

untuk mereka dengan menggunakan pendekatan sosial, budaya, intelektual 

dan penyampaian yang logis dan humanis.  

Ketiga, kebanyakan minoritas muslim yang ada di Barat (negara-negara 

non muslim) muncul dari faktor-faktor eksternal, seperti migrasi muslim dari 

negara asalnya disebabkan faktor keamanan, alasan pekerjaan, pendidikan, 

atau penelitian. Secara umum perpindahan muslim ke negeri-negeri non 

muslim karena alasan kebutuhan, bukan alasan sekedar wisata atau pelesiran.  

Di poin ketiga ini, sepertinya Yusri luput menyorot tentang islamisasi 

penduduk setempat yang sudah melakukan konversi agama menjadi seorang 

muslim. Karena menurut data yang ada justru angka masuk Islam dari 

penduduk lokal mengalami peningkatan yang signifikan. Meski demikian, 

alasan yang dikemukakan oleh Yusri tetap relevan, karena hal tersebut tidak 

mengeluarkan kondisi minoritas yang menghajatkan pada dua pendekatan 

yang disebutkan di poin pertama. 

Penyesuaian terapan hukum di lingkungan mayoritas non muslim, 

adalah untuk menyesuaikan fikih Islam pada terapan yang tepat guna. Fikih 

klasik yang ada hanya mengakomodir problematika mayoritas, di mana Islam 

menjadi platform bernegara dan dalam lingkup negara Islam yang kuat dan 

stabil. Maka hal tersebut tidak bisa menyelesaikan problematika minoritas 

muslim yang memiliki perbedaan masalah, dan kesesuaian hukum. 



 
 

109 
 

 
 

Ibnu Abidin, salah satu ulama dari kalangan Hanafiyah mengemukakan 

akan pentingnya proses adaptasi dan penyelarasan hukum dengan konteks 

waktu dan zaman yang dihadapi. Ia menjelaskan bahwa perubahan adat 

penduduk, kedaruratan, dan kerusakan moral dan akhlak di masa tersebut 

menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Karena jika hukum Islam tetap 

statis dan tidak disesuaikan maka akan menyebabkan kesulitan dan kerusakan 

pada manusia itu sendiri. Padahal syariat dibangun atas dasar semangat 

memberi kemudahan (takhfif wa taisir), dan mencegah kerusakan (daf’u al-

d}arar wa al-fasa>d).228 

Keempat, diskursus fikih minoritas berangkat dari nilai pembaharuan 

terhadap hukum-hukum fikih dalam bentuk menyelaraskan produk ijtihad 

dengan maqa>s }id syariah baik dalam ijtihad mutlaq, ijtihad juz’i atau ijtihad 

jama’i. Juga yang disoroti oleh Yusri tentang semangat memberikan solusi 

yang berdasarkan maslahat pada problematika umat, dan tidak kalah penting 

tentang pemahaman yang komprehensif dalam diskursus fikih minoritas, di 

mana banyak orang mempersepsikan fikih adalah syariat itu sendiri, padahal 

jelas, bahwa fikih adalah produk pikiran seorang mujtahid yang berbeda 

dengan syariat.229 

Pemaparan akan urgensi fikih minoritas di atas berkaitan dengan 

karakter dari fikih minoritas itu sendiri. Karakter-karakter yang khas dari fikih 

minoritas menjadikan formulasi fikih ini menjadi adaptif dan tepat guna. Ada 

empat karakter fikih minoritas yang khas yang mempengaruhi corak 

pendekatan dalam kasus-kasus hukum minoritas: 

 

228 Ibnu al-‘A>bidin, Nasyr ‘Urf, juz. 2 (Majmuah Rasail Ibn Abdidin, t.t), h. 125. 

229 Muhammad Yusri Ibrahim, Fiqh al-Nawazil li al-Aqalliya>h…, h. 238-240 
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Pertama, penggunaan dalil-dalil umum yang tetap bernafaskan nilai-

nilai universalitas Islam dalam perspektif maqa>s }id syariah, seperti 

menghilangkan kesusahan (Raf’u al-Harj), menjadikan hajat dalam posisi 

darurat (Tanzi>l Ah }ka >m Ha >jat ‘Ala> ahka >m al-d}arurat), hukum penyesuaian 

hukum berdasarkan keadaan dan waktu yang berlaku (tanzi>l ah }ka >m ‘ala> 

tagayyur al-maka>n wa al-zama>n), menghilangkan kerusakan (daf’ul mafsadat). 

Memperhitungkan keadaan yang umum terjadi dalam ibadah dan muamalah 

(I’tibar ‘umu>m al-balwa fi > al-‘iba >dah wa al-mu’a >malah). 230 Prinsip-prinsip ini 

adalah nilai-nilai pokok dalam syariat Islam, yang sebagian kalangan disebut 

fikih keseimbangan (muwa>zanah) atau mas }lahah mu’tabarah, sebagaimana 

yang dijelaskan oleh Ibnu Qay>im bahwa seluruh syariat yang Allah turunkan 

untuk hamba bertujuan mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia di 

dunia dan di akhirat.231 

Kedua, mengedepankan kemudahan (fiqh at-Taisi>r). Dua karakter yang 

khas di atas menjadikan fikih minoritas membutuhkan pendekatan yang 

khusus dalam ijtihadnya. Diantaranya; pertama, ijtihad baru (kontemporer), 

karena variabel yang melingkupi kasus-kasus minoritas berbeda dari kasus-

kasus hukum fikih secara umum, maka dibutuhkan pengkajian baru terhadap 

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil ijtihad dengan tetap bersandar pada 

bingkai ijtihad yang telah dirumuskan para ulama. 

 

230 ‘Abdullah  bin Bayyah, Sina>’ah al-Fatwa wa fiqh al-Aqalliya>t, h. 169-172 

231 Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, I’la>m al-Muwa>qi’i >n, Juz. 3 (Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 
2002). H. 3 
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Ketiga, ijtihad tahqi>q mana >t }, atau pengkajian secara komprehensif 

terhadap implementasi dari kaidah-kaidah usul yang disepakati para ulama 

ketika dihadapkan pada perkara yang baru (kontemporer). 

Keempat, ijtiha >d tarji>h }i, adanya urgensi yang sangat kental untuk 

melakukan tarji>h} terhadap produk ijtihad ulama yang telah ada dengan 

pertimbangan yang berbeda dengan berdasarkan maqa>s }id syariah. Sehingga 

pendapat-pendapat yang boleh jadi kurang utama (marju>h), bisa diambil dan 

diaplikasikan karena lebih tepat guna, dan sesuai maslahat yang diinginkan 

oleh syariat.232 

 

B. Kaidah-Kaidah Dalam Fikih Minoritas 

Sebagaimana fikih klasik pada umumnya yang juga berlandaskan 

kaidah-kaidah fikih, fikih minoritas juga menggunakan argumen-argumen 

kaidah fikih, para pengkaji fikih minoritas memberikan banyak kaidah yang 

dapat digunakan dalam persoalan fikih minoritas, yang keseluruhannya 

menginduk pada lima kaidah utama dalam al-qawa >’id al-Fiqhiyyah; al-Umu>r bi 

Maqa>s }idiha (semua perkara tergantung niatnya). Al-yaqi>n la > yaza >lu bi syakk 

(keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan), al-Masyaqqah tajli>bu al-

Taisi>r (kesulitan mendatangkan kemudahan), al-D }araru yuza >l (mudarat harus 

dihilangkan), al-‘Adat muhakkamah (adat dapat menjadi hukum). 

Lebih jauh setelah diamati, ada banyak sekali kaidah fikih maupun usul 

yang digunakan para ulama yang mengkaji fikih minoritas, akan tetapi penulis 

meringkasnya menjadi lima kaidah yang paling dominan digunakan dan punya 

 

232 ‘Abdullah  bin Bayyah, S}ina’ah al-Fatwa wa fiqh al-Aqalliya>t, h. 180 
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pengaruh yang sangat signifikan dalam menghasilkan fatwa terkait fikih 

minoritas. 

1. kaidah al-Taisi>r wa Raf’u al-H|arj (Mempermudah dan 

menghilangkan kesulitan) 

Kaidah ini berdasarkan nilai universal dalam ajaran Islam yang punya 

semangat memberi kemudahan dalam mengamalkan ajaran agama. Hal 

tersebut ditegaskan dalam banyak nas, baik dalam al-Qur’an maupun hadis 

Nabi shallallahu ‘alahi wa salam.  

Seperti firman Allah Ta’ala dalam surat al-Maidah/5 ayat 6:  

ُ ليَِجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِ نۡ حَرجَ ليُِطَهِ ركَُمۡ وَليِتُِمَّ نعِۡمَتَهۥُ عَلَيۡكُمۡ  وَلَٰكِن يرُيِدُ  مَا يرُيِدُ ٱللَّّ
َ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُون

Terjemahnya: 

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak 
membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, 
supaya kamu bersyukur.” 

Jika dicermati ayat ini adalah penutup dari ayat yang berbicara tentang 

perintah bersuci (t }aharah), mulai dari wudu, mandi junub dan juga tayamum. 

Dibalik perintah syariat (takli >f) untuk bersuci, Allah memberikan juga 

kemudahan (al-Taisi>r) dalam beberapa keadaan tertentu, seperti tidak adanya 

air kemudian diizinkan untuk bersuci menggunakan debu sebagai ganti, atau 

dalam keadaan safar dan sakit juga terdapat kemudahan dan kelonggaran 

hukum dalam pelaksanaan ibadah tersebut. 

Allah sangat mengerti bahwa keadaan hamba-hambaNya tidak akan 

selalu ideal dalam melaksanakan perintah ibadah, maka dengan Ilmu dan 
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HikmahNya Allah memberikan syariat yang penuh dengan kemudahan dalam 

melaksanakannya. 

Dalam ayat lain, Allah juga menegaskan bahwa dalam menjalankan 

agama ini akan selalu diberi kemudahan. Allah berfirman: 

ينِ مِنۡ حَرجَ  وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ في ٱلدِ 
Terjemahnya: 

“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu 
kesempitan.” (QS. Al-Hajj/22:78) 

Al-Baid}awi menjelaskan bahwa perintah taklif atau beban syariat tidak 

akan diberikan kepada hamba jika ada penghalang atau udzur, dalam kata lain, 

taklif syariat hanya berlaku selama tidak adanya uzur ataupun penghalang.233 

Lebih lanjut, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah tidak akan memberikan 

sebuah kewajiban kepada hamba dengan sesuatu yang menyulitkan kecuali 

akan diikuti dengan kemudahan dan jalan keluar dari kesulitan tersebut. 

Seperti syariat salat yang merupakan perintah paling besar dalam ajaran 

Islam, salat dikerjakan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan syariat, 

dengan jumlah rakaat yang sudah ditentukan, akan tetapi dalam keadaan yang 

berbeda, maka syariat memberikan ketentuan yang juga khusus, seperti 

pengurangan jumlah rakaat ketika safar, atau bahkan pengurangan rukun 

salat ketika keadaan genting seperti perang dan semisalnya. Dan inilah 

maksud dari bahwa agama ini tidak bermaksud menyulitkan kalian dalam 

mengamalkannya.234 

 

233 ‘Abdullah  bin ‘Umar al-Baid}awi, Anwa>r al-Tanzi >l wa Asra>r at-Ta’wi >l,  juz.2 (Beirut: 
Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1998), h.98 

234 Ismail bin Katsir, Tafsi>r al-Qur’an al-‘Az }i >m, juz.5 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
1419 H),  h.398 
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Prinsip kemudahan inilah yang melandasi banyak produk fikih secara 

umum maupun khusus, terlebih dalam keadaan-keadaan tertentu yang 

memang sangat mengajarkan untuk itu, maka para ulama usul sepakat bahwa 

manusia atau hamba tidak mungkin dibebani sebuah perintah yang di luar 

kemampuannya (taklif bi ma la yuta>q).235 

Kemudahan yang diberi syariat tentu tidak bermakna setiap adanya 

kesulitan akan mengeliminasi beban syariat secara langsung tanpa adanya 

ketentuan dan ukuran. Karena jika demikian tentu manusia  akan selalu dapat 

berkelit dalam melaksanakan tuntutan syariat dengan alasan adanya kesulitan 

yang dihadapi. Justru yang seperti ini akan menghapus adanya syariat bagi 

manusia.  

Dalam melaksanakan perintah syariat tentu akan ditemukan kesulitan 

dalam melaksanakannya, akan tetapi apakah kesulitan tersebut sampai di 

tahap mendatangkan mudarat atau bahaya dalam pelaksanaannya atau 

sekedar kesulitan biasa seperti berkurangnya harta ketika digunakan berhaji, 

atau lelahnya fisik ketika mengerjakan puasa dan semisal dengan ini. Maka 

perlu ada klasifikasi tingkatan kesulitan, disinilah korelasi tingkatan kesulitan 

dengan klasifikasi tingkatan dalam maqa >s }id syariah.  

Dalam pembagian tingkatan maqa>s }id terdapat tiga klasifikasi; 

dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Oleh sebab itu, perlu mendefinisikan setiap 

kesulitan sesuai tingkatannya, anggar penerapan kemudahan juga dapat 

diberikan sesuai porsi yang dihadapi, sehingga penerapan kaidah kesulitan 

mengharuskan adanya kemudahan dapat diterapkan dengan bijaksana dan 

tidak serampangan. 

 

235 Muhammad Abu>> Zahrah, Us}u>l Fiqh (jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h.481 
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Keberadaan rukhsah (keringanan) dalam syariat adalah sesuatu yang 

pasti, menurut al-Sya>t}ibi, hal ini menunjukkan memang Allah menginginkan 

kemudahan bagi hambanNya dengan adanya rukhsah untuk setiap kesulitan 

yang ditemui dalam pelaksanaan tuntutan syariat236 

Selain nas dari al-Qur’an, terdapat banyak riwayat yang juga 

menegaskan tentang kaidah al-Taisi>r ini, yaitu sikap Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

salam yang selalu condong pada pilihan yang memudahkan. Sebagaimana 

riwayat dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَْ أمَْريَْنِ إِلاَّ أَخَذَ أيَْسَرَهُُاَ مَا لَمْ يَكُنْ  خُيرِ َ رَسُولُ مَا  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
ُ إِثْْاً. فإَِنْ كَانَ إِثْْاً كَانَ أبَْ عَدَ النَّاسِ مِنْه

Artinya: 

“Tidaklah Rasulullah shalallahu ‘alaihi walam memilih di antara dua 
perkara (sulit atau mudah), melainkan belian akan memilih yang paling 
mudah (lebih mudah), selama pilihan tersebut tidak mengandung dosa, 
adapun jika hal tersebut mengandung dosa, maka beliau adalah orang 
yang paling menjauhinya.”237 

Nabi shalallahu ‘alaihi wa salam adalah sosok yang menyukai 

kemudahan bagi umatnya dan tidak menyukai perkara yang berlebihan dalam 

beragama (al-guluw), hal tersebut tampak dari sabda-sabdanya,seperti yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma: 

ي كُمْ وَالْغلُُوَّ في الدِ  لَكُمُ  وَإِياَّ اَ أهَْلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ يننِ، فإَِنََّّ الْغلُُوُّ في الدِ   ِ
Artinya: 

 

236 Abu >> Ishaq al-Sya>t }ibi, al-Muwa>faqa>t, juz.4 (Kairo: Dar al-Hadis, 2006). H.210-212 

237 Muslim bin Hajjaj, S}ahi >h  Muslim, juz.4 (Beirut: Dar Ihya’ at-Turats, 1431), h.1813, 
hadis no. 2327  
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“Janganlah kalian bersifat ghuluw (berlebihan) dalam beragama, 
sesungguhnya umat sebelum kalian binasa karena sikap tersebut.”238 

 Bahkan dalam perkara ibadah, Nabi shalallahu ‘alaihi wa salam juga 

melarang sesuatu yang bersifat berlebihan hingga taraf mencederai hak-hak 

lainnya yang semestinya juga dijaga. Seperti teguran Nabi shalallahu ‘alaihi wa 

salam  kepada ‘Abdullah bin Amru radhiyallahu ‘anhu, dan tiga orang yang 

melakukan praktek beragama yang berlebihan, yang menyatakan akan salat 

terus tanpa tidur, akan puasa terus tanpa berbuka dan tidak ingin menikah.239 

 Nabi shalallahu ‘alaihi wa salam juga konsen memberikan arahan 

kepada para sahabatnya untuk selalu memudahkan urusan beragama kaum 

muslimin agar tidak menyulitkan dan meringankan mereka. Seperti sabda 

Nabi shalallahu ‘alaihi wa salam , “Mudahkanlah dan jangan dipersulit”240 

 Dalam beberapa kondisi Nabi shalallahu ‘alaihi wa salam menegur 

beberapa sahabat dengan teguran yang cukup keras ketika mereka bersikap 

menyulitkan dan berlebihan dalam menjalankan ibadah. Seperti riwayat 

Mu’adz bin Jabal radhiyallahu ‘anhu241 dan juga Ubay bin Ka’ab radhiyallahu 

'anhu242 yang ditegur Nabi shalallahu 'alaihi wa salam karena mengimami 

salat terlalu lama. 

 

238 Ahmad bin Syu’aib al-Nasai, Sunan al-Nasa>i’i, Juz.4 (Beirut: Mua’assasah al-
Risa>lah, 2001), h. 178. Hadis no,4049. Lihat juga: Muhammad bin Hibban, S}ahi>h  Ibnu Hibban, 
juz.6 (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2012), h. 390. Hadis no.5470 

239 Muhammad bin Ismail, S}ahi>h  al Bukha>ri, no hadis. 5063. Muslim bin Hajjaj, S}ahi >h  
Muslim, no hadis.1401. riwayat Anas bin Malik. 

240 Muhammad bin Ismail, S}ahi >h  al-Bukha>ri, 1/163. No hadist. 69. Muslim bin Hajjaj, 
S}ahi >h  Muslim, 3/159, no hadis. 1734. Riwayat Anas bin malik.  

241 Muhammad bin Ismail, S}ahi>h  al-Bukha>ri, 1/248, no hadis. 669. 

242 Muhammad bin Ismail, S}ahi>h  al-Bukha>ri, 1/248, no hadis. 670, 672 
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 Yusuf al-Qara>d}awi mengomentari riwayat-riwayat ini sebagai bagian 

dari pengajaran Nabi shalallahu 'alaihi wa salam kepada para sahabatnya 

tentang manhaj taisir maka perlu dan penting mempertimbangan tarji>h} hukum 

para ulama kontemporer dengan memprioritaskan kemudahan bagi 

manusia.243 Yaitu manhaj atau metode beragama yang berfokus pada 

kemudahan dalam pengamalan ibadah bagi umat, tentu dengan tetap 

berlandaskan argumen yang dapat diterima dalam bingkai fikih Islam.  

 ‘Abdullah bin Bayyah memberikan komentar terkait adanya kaidah 

kemudahan dalam syariat, setelah menyebutkan sekian dalil sebagai landasan 

dari kaidah ini, termasuk hadis-hadis di atas, ia juga menyebutkan salah satu 

turunan aplikatif dalam kaidah ini, yaitu adanya kelonggaran dalam memilih 

pendapat para ulama dalam perkara-perkara ijtihadiyah dan tidak 

mengingkari pendapat yang berbeda.244 Hal ini dikarenakan perkara ijtihad 

terwujud berdasarkan tidak ada nas yang tegas tentang sebuah hukum dan ini 

pula yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat, hal ini merupakan 

perkara yang longgar, dan ini juga termasuk dari turunan kaidah kemudahan 

dalam Islam. 

Mengetahui perkara perbedaan pendapat dalam fikih di kalangan para 

ulama merupakan hal yang penting untuk diketahui seorang fakih. Sehingga 

melahirkan sikap yang toleran dalam perbedaan pendapat dalam masalah 

hukum fikih, seperti yang dikatakan para ulama bahwa mereka yang tidak 

mengetahui tentang perbedaan (ikhtilaf) para ulama, maka dia tidak pernah 

mencium aroma fikih.245 Karena perbedaan dalam fikih adalah keniscayaan 

 

243 Yusuf al-Qara>d }awi, Fiqh al-Aqalliya>t, h. 50 

244 ‘Abdullah  bin Bayyah, S}ina’ah  Fatwa al-Aqalliya>h, h. 267 

245 ‘Abdullah  bin Bayyah, S}ina’ah  Fiqh al-Aqalliya>t, h.273 
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yang patut dihormati selama pendapat-pendapat tersebut dibangun dasar 

dalil dan argumen yang jelas. 

Berdasarkan nas dari al-Qur’an dan sunnah yang telah disebutkan di 

atas menunjukkan bahwa manhaj taisi >r merupakan sesuatu yang melekat 

pada inti syariat Islam, yang menjadikan umat Islam memiliki karakter yang 

luwes dalam pengamalan ajaran-ajaran agamanya. 

Akan tetapi perlu juga menetapkan rambu-rambu (d}awa>bit }) dalam 

menentukan kadar kesulitan, agar kondisi sulit tersebut dapat terukur dan 

tidak bias. Rambu-rambu ini juga diperlukan agar tidak terjadi pemerkosaan 

terhadap kaidah tersebut yang dikhawatirkan akan menarik penggunanya 

pada dua titik ekstrim; liberal dan juga radikal. Liberal dalam artian 

serampangan dalam mencari kemudahan, dan radikal dalam arti 

mempersempit ruang pengamalannya. Sehingga kaidah ini tidak jadi kambing 

hitam atas kekeliruan tersebut. 

Muhammad Yusri menyebutkan ada tujuh d}awa >bit }untuk menetapkan 

kaidah taisir ini,246 sebagai berikut: 

Pertama, adanya faktor pendorong penggunaan kaidah tersebut, 

seperti faktor keadaan darurat, atau faktor kebutuhan (hajat), atau kesusahan 

dalam menjalankan syariat. Maka tidak dibenarkan penggunaan kaidah taisri 

tanpa alasan, apatah lagi faktor nafsu semata. Al-‘Izz bin Abdissalam membagi 

kesusahan (masyaqqah), menjadi dua kategori:247 

a. Kesusahan yang tidak bisa merusak kewajiban ibadah, seperti 

berwudhu dalam kondisi cuaca dingin, atau puasa dalam cuaca 

 

246 Muhammad Yusri, Fiqh an-Nawa>zil li al- Aqalliya>t, h.420 

247 Al-‘Izz bin abdissalam, Qawa>‘id al-Ahka>m, 2/7-8 
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panas. Kesulitan ini tidak berimplikasi pada gugurnya kewajiban 

pelaksanaan ibadah. 

b. Kesulitan yang berpotensi menggugurkan kewajiban seperti 

adanya bahaya, kematian, sakit, dan lainnya. 

Kedua, adanya potensi tercapainya kemudahan yang dimaksud dalam 

penggunaan kaidah taisir. Jika penggunaan kaidah taisir justru tidak memiliki 

dampak yang efektif atau bahkan memperburuk keadaan, maka kaidah ini 

tidak boleh digunakan. 

Ketiga, penerapan kaidah taisir tidak boleh bertentangan dengan 

syariat. Dalam hal ini tidak boleh kontradiktif terhadap syariat yang bersifat 

qot }’i atau kontradiktif terhadap asas-asas utama dalam Islam seperti al-Qur’an, 

sunnah yang otentik dan juga ijmak. 

Keempat, pengamalan kaidah taisir harus berlandaskan pada dalil-dalil. 

Maka tidak boleh berfatwa menggunakan kaidah ini tanpa ada landasan dalil 

yang jelas.  

Kelima, tidak dibenarkan hanya untuk mencari pendapat yang ringan 

dan mudah saja (tatabu>’ al-Rukhash). 

Keenam, penggunaan kaidah ini tidak berpotensi mendatangkan 

kerusakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Disini pentingnya 

seorang mufti menimbang potensi maslahat fatwa yang dikeluarkan baik 

sekarang ataupun di masa mendatang. Seperti yang dikatakan Ibnu Taimiyah, 
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mufti dilarang berfatwa yang membahayakan bagi kaum muslimin, menjadi 

fitnah bagi mereka, atau hanya bertujuan untuk hawa nafsu semata.248 

Ketujuh, seorang mufti harus mengetahui keadaan peminta fatwa 

(mustafti), agar fatwa yang diberikan bisa disesuaikan dengan keputusan 

hukum yang dibutuhkan dan sesuai keadaan yang dihadapi, sehingga bisa 

meminimalisir kesan mencari yang mudah-mudah. 

Selain tujuh poin di atas yang merupakan rambu-rambu teknis dalam 

penggunaan kaidah taisir, ada sisi lain yang juga tidak boleh luput untuk jadi 

perhatian, yaitu kapasitas dan sikap takwa pada diri seorang mufti dalam 

menggunakan kaidah ini. Sehingga putusan fatwa yang dihasilkan adalah 

fatwa yang penuh tanggung jawab, tidak hanya kepada objek penanya atau 

kasus yang dihadapi, tapi juga di hadapan Allah Ta’ala. Sebagaimana yang 

dikatakan oleh Sufyan al-S|auri 

 إنَّا الفقه الرخصة من ثقة، و اما التشديد يحسن كل احد 249
Artinya: 

“sesungguhnya fikih adalah kemudahan dari yang orang (ulama) yang 
terpercaya, adapun bersikap keras, siapapun bisa melakukannya.” 

 Ilmu dan hikmah adalah dua perangkat yang jika ada pada diri seorang 

mujtahid, maka akan menghasilkan kemudahan dan rahmat kepada umat, 

sehingga manusia tetap menjalankan agama ini dengan mudah. 

 

 

248 Ahmad bin Taimiyah, Majmu’ al-Fata>wa li Ibni Taimiyah, juz. 27 (Riyadh: Thob’ah 
Malik Fahd, 2004). H.198 

249 Ibnu ‘Abd al-Barr, Jami’ Baya>n ‘Ilm wa Fad}luhu, juz.2 (Damam: Dar Ibn Jauzi, 2004), 
h.26  
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2. Kaidah Tagayyuru al-fatwa bi tagayyur mujiba >tuha (perubahan 

fatwa dipengaruhi oleh faktor pendukungnya) 

Kaidah ini adalah kaidah yang punya peran adaptif terhadap sebuah 

produk fikih atau fatwa, di mana isu-isu sosial atau lainnya punya andil dalam 

perubahan hasil sebuah simpulan hukum yang melingkupi waktu dan tempat 

di mana fatwa tersebut dikeluarkan. 

Menurut al-Qara>d}awi memperhatikan perubahan pada diri mustafti 

(peminta fatwa) termasuk bagian dari upaya memberikan keringanan dan 

kemudahan yang sesuai dengan porsinya, yang demikian adalah tuntunan 

syariat. Seperti adanya kemudahan bagi orang yang sakit, musafir, orang yang 

dalam keadaan darurat, dan orang yang memiliki hajat tertentu yang tentu 

tidak bisa disamakan dengan keadaan umum yang sehat, lapang, mukim, dan 

mudah.250 

Lebih lanjut, al-Qara>d}awi menyatakan bahwa muslim minoritas di 

negeri-negeri Barat berada dalam posisi yang lemah dan membutuhkan 

adanya keringanan dan kemudahan lebih dibanding muslim lainnya.251 

Penerapan kaidah ini secara praktis sudah dipraktekkan bahkan sejak 

era sahabat, seperti ijtihad ‘Umar bin Khattab semasa menjadi khalifah, 

beberapa kasus di antaranya; Umar menganulir hak para muallaf dalam 

mendapatkan hak zakat, Umar juga menunda pelaksanaan hukuman cambuk 

bagi pezina yang masih gadis karena dikhawatirkan terjadinya fitnah di 

negeri-negeri yang baru dibebaskan karena barunya mereka masuk Islam.252 

 

250 Yusuf al-Qara>d }awi, Fiqh al-Aqalliya>t.., h. 51 

251 Yusuf al-Qara>d }awi, Fiqh al-Aqalliya>t.., h. 51 

252 ‘Abdullah  bin Bayyah, Sina’ah Fatwa Aqalliyat, h.277 
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Pada zaman khalifah ‘Utsman bin ‘Affan juga terjadi hal serupa, 

dibolehkannya mengambil unta yang hilang kemudian dijual dan disimpan 

harganya untuk kemudian diberikan kepada pemilik sahnya. Padahal hal 

tersebut dilarang oleh Nabi shalallahu 'alaihi wa salam.253 Hal ini dilakukan 

karena perubahan sosial masyarakat yang lebih heterogen sehingga sikap 

amanah sudah mulai berkurang. 

Faktor sosial yang dinamis ini pula yang mempengaruhi pertimbangan 

hukum pada generasi setelahnya, seperti keputusan Umar bin ‘Abdul Aziz 

ketika menjadi Amir Madinah, ia mencukupkan satu orang saksi dengan 

sumpah dalam peradilan, akan tetapi ketika berada di Syam saat menjadi 

khalifah ia menetapkan keharusan dua orang saksi dalam peradilan. Umar bin 

Abdil Aziz mengatakan, “berbicaralah kepada manusia (terkait putusan 

hukum), sesuai kadar kerusakan (kejahatannya).”254 

 Menurut Subhi al-Muhmasoni, apa yang terjadi di era khulafa’ 

menunjukkan satu sikap para sahabat (ulama sahabat) dalam merespon 

perubahan zaman dan kondisi sosial, dan ini menjadi asas berlakunya kaidah 

ini. Seperti Umar yang melakukan perluasan makna dalam ijtihadnya soal 

zakat bagi muallaf, talak kedua yang berkesinambungan, menjual ummu 

walad, penundaan had potong tangan bagi pencuri di masa paceklik, 

diberlakukannya hukum ta’zir bagi pelaku dosa dan kejahatan, dan lainnya.255 

 Namun perlu dipahami, adanya perubahan dalam fatwa ini tidak secara 

serampangan di seluruh bagiannya. Akan tetapi ia hanya berlaku pada bagian 

 

253 Muhammad bin Ismail, S}ahi>h  al-Bukha>ri, 2/855, no hadis.2295 

254 Ibnu Rusyd, al-Ihka>m, 6/109 

255 Subhi al-Mahmashoni, Turas \ al-Khulafa’ al-Rasyidin fi> al-fiqhi wa al-Qad}a>ya 
(Beirut: Dar al-‘Alam li al-Malayin, 1984), h. 589 
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yang bersifat zanniyat atau ijtihad, bukan pada perkara-perkara pokok agama 

yang bersifat tetap.  

 Al-Qara>d}awi menyatakan bahwa perkara syariat yang bersifat tetap 

atau yang bersifat sawabit tidak menerima adanya perubahan, akan tetapi 

perubahan berlaku pada ranah ijtihad yang mengakomodir adanya perbedaan 

(ikhtilaf) dan objek penerapan kaidah ini.256 

 Perlu adanya bingkai penerapan dalam kaidah ini, atau faktor-faktor 

yang melandasi diperlukannya kaidah ini untuk diterapkan dalam kasus-kasus 

yang tepat sasaran dan tidak serampangan. 

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang 

menyebabkan perubahan hukum yang dilandasi perubahan variabel yang 

melingkupinya; waktu, tempat dan keadaan. Paling tidak ada lima poin; 

pertama, perubahan urf atau adat kebiasaan manusia. Kedua, perubahan 

maslahat. Ketiga, adanya kondisi darurat. Keempat, kerusakan akhlak dan 

rendahnya pemahaman agama. Kelima, perubahan tatanan sosial 

masyarakat.257sedangkan al-Qara>d}awi memberikan faktor-faktor yang lebih 

banyak; perubahan pengetahuan, perubahan kebutuhan manusia, perubahan 

kapasitas dan kemampuan manusia, umum al-Balwa, perubahan kondisi 

sosial, ekonomi dan politik, dan perubahan pemikiran.258 

 Perubahan fatwa karena perubahan unsur-unsur yang meliputinya 

tidak dipahami bahwa setiap perubahan tersebut harus lahir dari sesuatu yang 

 

256 Yusuf al-Qara>d }awi, Mujibat Tagayyur al-Fatwa fi> ‘Asrina ( Prancis: Maktab Lajnah 
Ta’lif wa at-Tarjamah Ittihad Ulama al-Muslimin, t.t), h.22 

257 Wahbah az-Zuhaili, Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi, juz.2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), h. 
1052 

258 Yusuf al-Qara>d }awi, Mujibat Tagayyur al-Fatwa…, h. 11 
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berbeda dari produk fikih (fatwa) para ulama terdahulu. Karena tidak 

dipungkiri, apa yang terjadi hari ini juga telah terjadi di masa lalu dan sudah 

selesai dibahas para ulama berikut dengan simpulan dan turunan hukumnya. 

Maka ketika didapati unsur-unsur baru yang mempengaruhi kesimpulan 

hukum pada isu kontemporer, itulah yang berpotensi terjadinya fatwa baru 

yang berbeda atau berubah, karena berubahnya unsu-unsur waktu, tempat, 

sosial dan lainnya. 

 Al-Qara>d}awi menitikberatkan pada proses ijtihad yang tetap 

memperhatikan unsur metodologis (manhaj) para ulama yang kemudian 

diterapkan dengan penyesuaian variabel terkini, karena buku-buku di masa 

lalu tidak cukup menjawab persoalan kekinian, dan juga tidak mungkin 

mengabaikan buku-buku ulama terdahulu dan membangun pondasi 

metodologis yang baru.259 

 Di sini al-Qara>d}awi berusaha menjelaskan kepada mereka yang salah 

memahami metodologis penerapan kaidah ini, yang diasumsikan ingin 

melepaskan diri sama sekali dari produk fatwa para ulama yang telah ada, 

bahkan tuduhan membangun metodologi baru yang sama sekali tidak berakar 

pada khazanah fikih Islam. Padahal yang dilakukan para ulama kontemporer, 

terkhusus mereka yang fokus merespon isu-isu terkini dalam perkembangan 

Islam di negara-negara barat hanya berusaha menghadirkan produk ijtihad 

yang berorientasi pada tujuan mempermudah dan memperingan pengamalan 

syariat dengan pendekatan ijtihad baru berdasarkan variabel dan isu baru 

yang melingkupinya. 

 

259 Yusuf al-Qara>d }awi, Mujibat Tagayyur al-Fatwa…, h. 23 
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 Para fuqaha terdahulu juga sudah melihat celah adanya kemungkinan 

bahkan keharusan terjadinya perubahan hukum bersamaan perubahan waktu 

dan tempat yang berlaku. Karena fikih adalah produk yang bersifat dinamis, 

seperti ungkapan Ibnu Qay>im, bahwa perubahan fatwa dan perbedaan di 

dalamnya dilandasi perubahan waktu, tempat, keadaan, tujuan dan 

kebiasaan.260 Hal ini diaminkan juga oleh ulama kontemporer Must }afa al-

Zarqa dan Wahbah al-Zuhaili261 

 Al-Qara>fi dari mazhab Malik dan Ibnu ‘Abidin dari mazhab Hanafi juga 

menyetujui keharusan adanya perubahan hukum fikih dengan perubahan 

waktu dan tempat, dan didapati dalam karya mereka berdua, cukup banyak 

menyelisihi pendapat para imam Mazhab mereka. Hal tersebut dilandaskan 

pada perubahan kebiasaan manusia, atau terjadinya kondisi darurat, 

kerusakan zaman, yang sekiranya diharuskan tetap mengambil hukum di 

masa lalu, pastilah menyebabkan terjadinya kesulitan dan kesempitan bagi 

manusia.262 

 Kaidah ini mempermudah interaksi hukum Islam dalam merespon 

gejala keagamaan dan sosial yang dihadapi muslim minoritas yang berada di 

tengah lingkungan non muslim, keadaan mereka yang tidak ideal seperti 

muslim kebanyakan, menuntut adanya penyesuaian atau bahkan perubahan 

ketentuan praktis dalam menjalankan syariat dan tuntutan agama lainnya. 

 

260 Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, I’la>m al-Muwa>qi’i>n, juz.3 /h. 9 

261 Musthofa al-Zarqa, al-Madkhal fi > al-Fiqh al-‘A<m (Kairo: Maktabah al-Ilmiyah, 
2002), h.89. Wahbah al-zuhaili, Usuhl al-Fiqh…, h.1117 

262 Ibnu Abidin, Majmu’ah Rasa>’il Ibnu ‘A<bidin, 2/125 
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 Muhammad Yusri, dalam menerapkan kaidah ini memberikan batasan 

dalam tataran aplikasi yang bertujuan untuk mengantisipasi penggunaan yang 

berlebihan atau serampangan, diantaranya:263 

a. Perubahan hukum tidak boleh menyalahi terhadap nas- nas yang 

qat }’i.  

b. Perubahan harus berlandaskan pada tujuan syariat yaitu 

terwujudnya maslahat. 

c. Perubahan harus diakui oleh syariat, yaitu tidak berseberangan 

terhadap maslahat yang ingin dicapai. 

d. Perubahan hukum harus lahir dari fakih mujtahid, yang memang 

memiliki kapasitas untuk melakukan hal tersebut. 

Adapun contoh yang juga menjadi sandaran kaidah ini dapat dilihat 

dalam beberapa riwayat. Berikut beberapa contoh: 

a. Mencium Istri bagi orang yang berpuasa.  

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad264 dan Abu> Daud, bahwa datang 

seorang pemuda kepada Nabi shalallahu 'alaihi wa salam bertanya tentang 

mencium istri dalam keadaan puasa, maka Nabi shalallahu 'alaihi wa salam 

melarangnya, dan kemudian datang orang lain; laki-laki tua yang bertanya soal 

yang sama dan Nabi shalallahu 'alaihi wa salam membolehkannya. Nabi 

shalallahu 'alaihi wa salam membolehkan orang tua dan melarang pemuda 

dengan alasan, “yang tua lebih mampu menguasai nafsunya.” 

 

263 Muhammad Yusri, Fiqh an-Nawa>zil lil aqalliyah, h.612--616 

264 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, no hadis. 138, Abu>> Daud, Sunan Abu>> Daud, no 
hadis. 2385. 
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Riwayat ini memberi isyarat bahwa perbedaan objek penannya 

menghasilkan fatwa yang juga berbeda. Faktor psikologis potensi maslahat-

mudarat jadi acuan Nabi shalallahu 'alaihi wa salam ketika memberikan 

jawaban untuk masing-masing penanya. 

b. Menyimpan  daging kurban 

Nabi shalallahu 'alaihi wa salam pernah melarang untuk menyimpan 

daging kurban lebih dari tiga hari,265 yang di kemudian hari Nabi shalallahu 

'alaihi wa salam membolehkannya dengan ketentuan; disimpan sebagian, 

dibagikan (disedekahkan) sebagian, dan dimakan sebagian.266  

Yusuf al-Qara>d}awi, menjelaskan bahwa adanya pelarangan pada 

riwayat pertama karena adanya faktor tertentu, yaitu adanya tamu dan juga 

utusan negara yang berada di Madinah, maka diharuskan untuk menjamu dan 

memuliakan mereka. Maka di tahun berikutnya ketika faktor-faktor penyebab 

munculnya larangan tersebut telah hilang, maka berubah juga hukum yang 

meliputinya. Dan ini adalah contoh yang terang dari penerapan perubahan 

fatwa dikarenakan perubahan keadaan.267 

c. Beragamnya jawaban Nabi shalallahu 'alaihi wa salam  dalam 

merespon penanya. 

 

265 Muhammad bin Ismail, s}ahi >h al-Bukha>ri, no. hadist. 5569. Muslim bin Hajjaj, S}ahi >h  
Muslim, no hadis. 1974 dari Sala >mah bin al-Akwa’ radhiyallahu 'anhu  

266 Muslim bin Hajjaj, S}ahi >h  muslim, no hadis. 1971, Abu >> Daud, Sunan Abi > Daud, no 
hadis. 2812. Dari ‘Aisyah radhiyallahu 'anha. 

267 Yusuf al-Qara>d }awi, Mujibat Tagayyur fatawa, h. 32 
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Masyhur bahwa Nabi shalallahu 'alaihi wa salam banyak menjawab 

pertanyaan yang sama dengan jawaban yang berbeda. Seperti dalam riwayat 

Bukhari dari Abu > Hurairah radhiyallahu 'anhu268  

Artinya: 

“Rasulullah shalallahu 'alaihi wa salam ditanya seseorang, ‘apa amalan 
yang paling utama?’, rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam menjawab, 
‘beriman kepada Allah dan rasulNya, kemudian jihad dan haji Mabrur.” 

Dalam riwayat Bukhari yang lain dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha yang 

menyatakan bahwa jihad yang paling utama adalah haji mabrur.269 Dari dua 

riwayat di atas dipahami bahwa jihad menjadi amalan yang paling utama bagi 

kaum pria dan haji adalah amalan jihad paling utama bagi kaum wanita. Maka 

tampak dari dua riwayat ini adanya perubahan jawaban pada penanya yang 

berbeda.270 

d. Penambahan had bagi peminum khamr pada masa khalifah Umar bin 

Khattab. 

Pada masa Umar, terjadi penambahan hukuman cambuk yang mulanya 

hanya 40x cambukan pada masa Rasulullah shalallahu 'alaihi wa salam dan 

Abu > Bakar radhiyallahu 'anhu, yang kemudian ditambah oleh Umar 

radhiyallahu 'anhu menjadi 80x cambukan. Hal tersebut dikarenakan adanya 

unsur peremehan dari masyarakat terhadap hukum yang berlaku, dan tentu 

 

268 S}ahi >h  al-Bukha>ri, no hadis. 26. S}ahi>h  muslim, no hadis. 83. 

269 S}ahi >h  al-Biukhari, no hadis. 1520 

270 Yusuf al-Qara>d }awi, Mujibat Tagayyur fatwa, h.34 
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hal tersebut dilakukan juga agar menutup pintu mudarat khamr, agar manusia 

menjadi takut untuk melakukan pelanggaran tersebut.271 

Perubahan fatwa terkait hukuman had peminum khamr ini jelas 

menunjukkan penerapan kaidah ini, bahwa adanya perubahan sosial pada 

masyarakat sehingga hukum yang ada tidak (belum) bisa mencapai tujuan 

syariat; yaitu ditinggalkannya khamr. Maka pertambahan jumlah hukuman 

dilakukan untuk mencapai maslahat tersebut. 

e. Azan jum'at dua kali pada masa khalifah Utsman radhiyallahu 'anhu. 

Pada masa kepemimpinannya, adzan jum'at ditambah menjadi dua kali. 

Hal itu disebabkan faktor perkembangan ekonomi atau perniagaan yang 

semakin pesat dan ramai, sehingga banyak manusia lalai memperhatikan 

waktu salat jumat. Tentang adzan dua kali ini dicatat oleh Imam al-Bukhari 

dalam shahihnya: 

Artinya: 

Dari Sa'ib ia berkata, "Saya mendengar dari Sa'ib bin Ya >zid, beliau 
berkata, “Sesungguhnya adzan di hari jumat pada asalnya ketika masa 
Rasulullah shalallahu 'alaihi wa salam , Abu > Bakar dan Umar dilakukan 
ketika imam duduk di atas mimbar. Namun ketika masa Khalifah 
Utsman dan kaum muslimin sudah banyak, maka beliau 
memerintahkan agar diadakan adzan yang ketiga. Adzan tersebut 
dikumandangkan di atas Zaura' (nama pasar). Maka tetaplah hal 
tersebut (sampai sekarang)"272 

 Apa yang dilakukan Utsman radhiyallahu 'anhu ini adalah sebuah 

ijtihad yang berdasarkan perubahan suasana sosial dan ekonomi masyarakat. 

 

271 Yusuf al-Qara>d}awi, Madkhal li Dira>sah al-Syari’ah al-Isla>miyah, (Beirut: Muassasah 
al-Risa>lah, 1993 h.187 

272 Muhammad bin Ismail, S}ahi>h  al-Bukha>ri, no hadis. 865. 
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Hingga sampai saat ini, praktek azan dua kali masih diamalkan oleh sebagian 

kaum muslimin. 

 Jika diperhatikan, alasan-alasan adanya perubahan (penyesuaian) 

fatwa dan perubahan ijtihad hukum fikih yang berlaku pada masa Nabi 

shalallahu 'alaihi wa salam dan para sahabat radhiyallahu 'anhum, 

dilandaskan pada perubahan faktor-faktor sosial yang melingkupi personal 

tertentu, maupun kehidupan masyarakat yang berlaku pada waktu itu. 

 Maka menjadi jelas kedudukan kaidah ini dalam penerapannya yang 

selalu dapat diberlakukan, bahkan harus diberlakukan ketika adanya tuntutan 

kebutuhan (darurat) yang dibutuhkan kaum muslimin. Al-Qara>d}awi 

mengatakan bahwa: 

Artinya: 

“Tidak ada perdebatan bahwa termasuk yang paling besar adanya 
perubahan (perbedaan) dalam suasana negeri kaum muslimin dengan 
negeri non-muslim, perbedaannya lebih dalam dan luas dibandingkan 
perbedaan penduduk kota dan desa, atau perbedaan dengan latar 
geografis semata.”273 

Sehingga adanya penyesuaian atas apa yang dihadapi muslim minoritas 

adalah persoalan yang mendesak dalam timbangan sya’ri, di mana mereka 

membutuhkan jawaban-jawaban keagamaan yang memadai sesuai dengan 

keadaan mereka. 

3. Kaidah Tanzi>l al-Ha>jah Manzilah al-D{arurah (Memosisikan kebutuhan 

dalam kedudukan darurat) 

Kaidah ini adalah kaidah yang mengakomodir adanya variabel 

perubahan keadaan dari kebutuhan menjadi sangat dibutuhkan (darurat). 

 

273 Yusuf al-Qara>d }awi, Fiqh al-Aqalliyat…,h.52 
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Artinya, segala kebutuhan yang sangat mendesak untuk dipenuhi, dapat 

disamakan atau diposisikan sebagai keadaan darurat yang mendesak.  

Sebelum penjelasan lebih lanjut tentang kaidah ini, perlu didefinisikan 

dulu perbedaan antara kebutuhan (al-ha>jah) dan darurat (al-D{arurah). 

Kebutuhan atau al hajah secara urutan berada di bawah keadaan darurat. 

Keadaan darurat adalah keadaan di mana seseorang diizinkan untuk 

melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Sedangkan kondisi hajat adalah 

keadaan di mana seseorang kehilangan atau mendapati kesulitan dan 

kesempitan saat hajat tersebut tidak terpenuhi.274 

Di sini dapat dipahami bahwa setiap hal yang menjadi kebutuhan 

manusia, baik itu di level hajat atau darurat diklasifikasikan menjadi keadaan 

yang tidak normal sehingga membutuhkan hukum yang khusus yang 

disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi.  

 Hajat terbagi menjadi dua; umum dan khusus. Hajat umum adalah yang 

menjadi kebutuhan manusia secara umum di berbagai tempat dan waktu, 

seperti kebutuhan manusia dengan adanya transaksi sewa-menyewa275, 

sedangkan hajat khusus adalah yang merupakan kebutuhan sekelompok 

manusia tertentu yang berada di sebuah wilayah atau waktu tertentu, seperti 

pembatalan transaksi dengan adanya khiyar ru’yah.276 

 

274 ‘Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz fi> Syarhi al-Qawa>’id al-Fiqhiyyah, (Beirut: 
Muassasah al-Risa>lah, 2019), h.247 

275 Termasuk kebutuhan manusia dengan adanya transaksi online seperti hari ini. 

276 Abdul Karim Zaidan, Al-Wajij fi Syarhi al-Qawa>’id al-Fiqhiyah, h.247 
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Kaidah ini merupakan bagian dari karakter syariat yang memudahkan 

dan tidak mempersulit. Kaidah ini tidak berdiri sendiri akan tetapi bersandar 

pada nas al-Qur’an, hadis dan juga ijma’. 

Seperti firman Allah Ta’ala dalam surat al-Baqarah ayat 173: 

ُِۖ فَمَنِ ٱضۡطرَُّ  مَ ٱلۡۡنِزيِرِ وَمَآ أهُِلَّ بهِِۦ لغَِيۡرِ ٱللَّّ مَ وَلَْۡ تَةَ وَٱلدَّ اَ حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَي ۡ غَيۡرَ   إِنََّّ
 إِنَّ ٱللََّّ غَفُور رَّ 

حِيم بَِغ وَلَا عَاد فَلَآ إِثَۡۡ عَلَيۡهِۚٓ  ٌ
Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, 
darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) 
disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan 
terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan 
tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 
277 

Berlakunya keadaan darurat juga ditegaskan dalam ayat lainnya. Allah 
berfirman: 

ثۡۡ فإَِنَّ ٱللََّّ غَفُور رَّحِيم  مَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِف لإِ ِ  فمَنِ ٱضۡطرَُّ في مََۡ
Terjemahnya: 

“Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja 
berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.” (QS. Al-Maidah/5:3)278 

 

Beragam contoh yang disebutkan tentang contoh-contoh kasus hajat 

dan darurat, dapat dipahami bahwa kondisi hajat dan darurat memiliki 

tingkatan yang berbeda-beda, antara satu personal dengan personal lain, dari 

sebuah wilayah dengan wilayah lainnya, dan juga satu komunitas dengan 

 

277 Departement Agama republic Indonesia, Al-Qruan dan Terjemahnya, h. 26 

278 Departement Agama republic Indonesia, Al-Qruan dan Terjemahnya, h. 107 
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komunitas lainnya. Sehingga rukhsah yang nanti akan diambil dan diterapkan 

bisa disesuaikan berdasarkan tingkat kebutuhan hajat dan darurat yang 

dihadapi. 

‘Abdullah bin Bayyah memberikan komparasi antara hajat dan darurat 

yang dapat diringkas sebagaimana dalam tabel berikut:279 

 

 

 

No Darurat Hajat 

1 Darurat bermakna keterpaksaan 

(masyaqqah), yang menyebabkan 

dibolehkannya sesuatu yang dilarang 

(haram) 

Hajah bermakna kebutuhan, 

dan ia lebih bersifat umum dari 

darurat 

2 Dalil yang digunakan darurat jelas. Dalil yang digunakan umum 

3 Aplikasi dari darurat tidak 

membutuhkan dalil, karena 

cakupanya telah jelas oleh nas 

Membutuhkan dalil untuk 

setiap aplikasinya 

4 Darurat menghilangkan fungsi nas. Hajah hanya mengkhususkan 

yang umum 

5 Darurah berlaku secara terbatas Hajah berlaku secara 

berkelanjutan 

 

279 ‘Abdullah  bin Bayyah, S}ina’ah  al-Fiqh al-Aqalliyah, h. 327-331 
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6 Darurah tidak dapat diterapkan 

kecuali terpaksa 

Sedangkan hajah tidak 

membutuhkan semua syarat 

tsb. 

7 Darurah merupakan rukhsah pada 

makna khusus 

Hajah bukan rukhsah yang 

bermakna khusus. 

8 Darurat menganulir larangan yang 

berat. 

Hajah hanya wasilah terhadap 

larangan yang dilanggar. 

9 Darurat membolehkan kerusakan 

terhadap tujuan/maksud hukum. 

Hajah tidak membuat 

kerusakan pada maksud 

hukum 

10 Darurat membolehkan melakukan 

pelanggaran dalam kuantitas 

banyak/sedikit 

Hajah hanya mengizinkan 

melakukannya sedikit. 

11 Darurat tidak membutuhkan khilaf 

para ulama 

Hajah boleh menggunakan 

pendapat lemah para ulama 

dengan beberapa syarat. 

 

Dari poin-poin di atas dapat diringkas menjadi lima poin inti, 

diantaranya: 

a. Kondisi darurat mengandung kondisi yang dapat membahayakan jiwa, 

baik berupa kematian atau kerusakan. Sedangkan kondisi hajah berada 

di bawah kondisi darurat; yaitu adanya kondisi yang sempit dan sulit 

yang tidak berpotensi merusak jiwa. Disini dibedakan antara darurat 
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dan kesulitan (masyaqqah), keadaan darurat melahirkan penghapusan 

hukum, sedangkan kesulitan melahirkan kemudahan. 

 

b. Pada kondisi darurat yang boleh dilanggar adalah perbuatan haram li 

zatihi (tah}rim maqa >s }id), seperti makan babi saat tidak ada makanan 

lain. Sedangkan pada kondisi hajah yang dilanggar adalah perbuatan 

haram li gairihi (tah }ri>m wasa>il) atau pada perantara. Sebagaimana 

dalam kaidah : 
 ما حرم لذاته لا يباح الا  للضرورة، وما حرم لسد  للذريعة يباح للحاجة280

Artinya: 

“Apa yang diharamkan karena zatnya tidak dibolehkan kecuali 
dalam keadaan darurat, dan apa yang diharamkan dengan 
tujuan menutup potensi kerusakan, maka dibolehkan dengan 
alasan kebutuhan” 

Dengan alasan ini pula adanya kesimpulan dibolehkannya melanggar 

yang haram karena mendudukkan hajat pada posisi darurat dalam 

batas perantara bukan tujuan. 

c. Kondisi darurat dibatasi oleh waktu dan objek tertentu saat keadaan 

berlaku, sedangkan kondisi hajat bersifat kontinu tidak dibatasi oleh 

waktu. 

d. Darurat adalah pengecualian hukum dalam terapannya, sedangkan 

hajat tidak dimaknai sebagai sesuatu yang melanggar hukum. 

e. Dalil darurat punya landasan yang jelas, kuat dan punya ukuran yang 

terhitung. Sedangkan hajat bersifat umum dan ukurannya masih bisa 

diperdebatkan. 

 

280 Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, I’la>m al-Muwa>qi’i >n ‘an Rabb al-‘A<lami >n, juz.2 /h.161 
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Simpulan ini menunjukkan bahwa hajat dapat diposisikan pada 

kedudukan darurat pada kondisi yang memang terbatas mengacu pada 

kondisi di mana hukum tersebut lahir. Dalam kontek fikih minoritas ada 

beberapa contoh terapan, seperti bolehnya menjamak salat zuhur dan asar 

atau magrib dan isya karena sebab perubahan waktu salat yang menjadi larut 

pada musim dingin281, atau karena adanya tuntutan keadaan, seperti 

pekerjaan dan kesulitan menemukan tempat untuk salat. 

Ziyad al-Masyu >khi dalam al-Istid}’af wa Ahka >muhu fi> Fiqhi al-Isla >mi, 

menambahkan variabel lain ketika menjelaskan keadaan muslim yang berada 

dalam kondisi lemah (al-Mustad}’afi >n), apakah mereka harus hijrah dari tempat 

tersebut.282 Lebih lanjut, bahwa hukum terkait hijrah tersebut bertingkat dan 

tidak bisa digeneralisir. Karena kondisi setiap orang bisa berbeda, sesuai 

kondisi fisiknya, kemampuan finansial, kondisi politik dan sosial. Maka tidak 

mungkin menyamakan ukuran kondisi darurat bagi setiap orang. Dan 

termasuk keagungan syariat adalah tidak mengabaikan penjagaan terhadap 

kebutuhan personal, atau perubahan kondisi, yang semua hal tersebut tidak 

bisa diabaikan begitu saja.283 

 Kadar keadaan darurat dan hajat yang bertingkat berkonsekuensi 

pada penetapan hukum yang perlu disesuaikan dan tidak bisa digeneralisir, 

kecuali memang keadaan darurat tersebut meliputi jangkauan yang besar dan 

luas, sehingga mengharuskan ditetapkan kondisi umum. Sehingga perlu 

 

281 Hal ini di bahas Yusuf al-Qara>d }awi dalam fiqih al-Aqalliyat, h. 77-80 

282 Ziya>d bin ‘A<bid al-Masyukhi, al-Istid}’a>f wa Ahka>muhu fi> al-Fiqhi al-Isla>mi (Riyadh, 
Dar Kunuz al-Ibiliya, 2012), h. 187 

283 ‘Abdul Wahab Abu >> Sulaiman, Fiqh al-D}arurah wa Tat }biqatuha al-Mu’as }irah 
(Jeddah, al-Ma’had al-Islami lil Buhuts wa at-Tadrid, 2003), h. 61-62 
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merujuk pada fatwa ulama untuk menimbang dan memutuskan kadar darurat 

yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi. 

Ahmad al-Raisu >ni menjelaskan bahwa penyesuaian terhadap keadaan 

lemah harus melalui proses tahqi >q al-Manat} secara khusus, karena taklif syar’i 

dijalankan sesuai dengan adanya kemampuan dan kemungkinan untuk 

menjalankannya.284 

Peran ulama dalam menentukan porsi yang sesuai dengan apa yang 

dihadapi kaum muslimin yang lemah dalam suasana minoritas di negeri-

negeri non-muslim, akan tetapi tentu ada kondisi darurat yang membutuhkan 

respon cepat dan keputusan yang tepat untuk diambil, dan tidak 

memungkinkan untuk menundanya. Maka disini, ada ketentuan rukhsah bagi 

mereka yang menghadapi kondisi tersebut. 

Dalam konteks fikih minoritas, banyak keadaan tidak ideal yang 

dihadapi muslim minoritas dan sebab itu pula membuat mereka mendapati 

kebutuhan-kebutuhan yang naik menjadi darurat, baik yang bersifat personal 

maupun komunal. 

Sebagai contoh, kasus pembelian rumah di negeri-negeri barat yang 

harus melalui sistem pembayaran atau pinjaman ribawi melalui bank yang 

berlaku. Merespon realita ini, Majlis organisasi Islam Eropa mengeluarkan 

fatwa bolehnya membeli rumah menggunakan skema pinjaman bank ribawi 

dengan alasan umum al-balwa di mana kebutuhan ini naik menjadi kondisi 

darurat.285 

 

284 Ahmad al-Raisu>ni, al-Ijtiha>d Baina al-Nas wa al-Mas}lahah wa al-Wa>qi’ (Damaskus: 
Dar al-Fikr,2000), h.64 

285 https://www.islamicmortgages.co.uk/index.php?id=259.  

https://www.islamicmortgages.co.uk/index.php?id=259
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Fatwa ini ditetapkan bukan sekedar mencari kemudahan semata. 

Penetapan fatwa ini lebih kepada faktor hajat yang naik ke level darurat. 

Karena tidak adanya solusi pembelian rumah sebagai tempat tinggal kaum 

muslimin yang merupakan kebutuhan primer, kecuali dengan sistem 

pembayaran atau pinjaman melalui perbankan ribawi.  

Ketentuan fatwa ini berlaku sementara, sampai didapati solusi lain 

yang memiliki kadar mudarat lebih kecil bahkan halal dan maslahat sesuai 

timbangan syar’i. Dan dalam penetapan ini ada dua landasan yang menjadi 

pegangan: 

Pertama, dalam kaidah darurat, bahwa keadaan darurat memang 

membolehkan yang diharamkan, dan ini adalah kaidah yang disepakati 

berdasarkan nas yang ada. Tapi kaidah ini memiliki rambu-rambu lain yang 

menjadi pelengkap, bahwa pembolehan perkara yang diharamkan dalam 

keadaan darurat hanya berlaku pada ruang yang terbatas; sesuai 

kebutuhannya. Artinya tidak dibenarkan membeli rumah yang tidak menjadi 

kepentingan yang mendesak, seperti untuk berdagang, kantor dan lainnya.  

Kebutuhan rumah sangat mendasar bagi seorang muslim dan 

keluarganya, maka memiliki rumah menjadi sesuatu yang mendesak untuk 

dipenuhi. Adapun rumah sewa tidak sepenuhnya memenuhi kriteria rumah 

yang aman dan nyaman. ‘Abdullah bin Bayyah memberikan alasan yang 

bersifat sosial untuk menguatkan pandangan ini, bahwa dalam kontek muslim 

minoritas membutuhkan perbaikan dari sisi penghidupan dan status sosial, 

demi terwujudnya kemapanan ekonomi, dan itu untuk tujuan syiar dan bagian 

dari dakwah di hadapan masyarakat non muslim.286 

 

286 ‘Abdullah  bin Bayyah, S}ina’ah  al-Fatwa Aqalliyah, h. 336 
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Kedua, alasan kedua ini adalah alasan penguat dan pendukung dari 

alasan pertama. Merujuk pada fatwa para ulama terdahulu yang membolehkan 

terjadinya transaksi ribawi ataupun transaksi fasid lainnya bagi kaum 

muslimin yang hidup di luar negeri (Islam) kaum muslimin. Fatwa ini merujuk 

pada pendapat Abu > Hanifah, Muhammad bin Hasan, Sufyan al-S \auri, Ibrahim 

al-Nakha’i, satu riwayat dari Ahmad bin Hanbal, dan ini yang dira>jihkan Ibnu 

Taimiyah seperti yang disebutkan sebagian ulama Hanabilah.287 

Adapun dasar argumentasi yang dikemukakan adalah sebagai berikut: 

a. Seorang muslim tidak dibebani secara syar’i menegakkan hukum 

negara, ekonomi, politik, dan semisalnya yang terkait peraturan 

negara non muslim. Adapun yang dituntut atas seorang muslim 

adalah menegakkan hukum yang khusus bersifat privat, seperti 

ibadah, makanan, minuman, pakaian dan pernikahan. Di mana 

ketika seorang muslim tidak bisa menegakkan hukum-hukum ini 

maka dia wajib untuk hijrah dari tempat tersebut.  

b. Seorang muslim yang tetap berpegang pada aturan-aturan syar’i di 

negeri-negeri non muslim justru menyebabkan keadaan mereka 

semakin lemah dan tertindas, dan itu akan membawa mudarat pada 

keberlangsungan hidup dan agama mereka. Akan tetapi tetap ada 

batasnya, yaitu muslim dalam posisi menerima bukan memberi, 

seperti mengambil bunga riba, bukan menawarkan transaksi riba. 

Karena ulama yang membolehkan dalam kondisi darurat seperti ini, 

memberikan dua syarat; pertama, adanya manfaat yang nyata bagi 

seorang muslim. Kedua, tidak menjadikan akad ini antara sesama 

 

287 ‘Abdullah  bin Bayyah, S}ina’ah  al-Fatwa Aqalliyah, h. 337 
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kaum muslimin karena tidak dibenarkan dalam hal tersebut secara 

asal hukumnya. 

Fatwa dibolehkannya muslim minoritas di negeri-negeri non muslim 

untuk bertransaksi menggunakan bank ribawi bukan kebolehan secara 

mutlak, ada rincian-rincian yang perlu digaris bawahi. Adapun kebolehan 

tersebut karena kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal dan cara 

mendapatkannya hanya bisa dilalui dengan transaksi yang diharamkan 

membuat kebutuhan tersebut diposisikan sebagai darurat yang mengizinkan 

apa yang telah dilarang oleh syariat. 

4. Kaidah al-Naz}ar ila> al-Ma>ala>t, (meninjau konsekuensi dari hukum) 

Kaidah ini berfungsi untuk menimbang dan meninjau kemaslahatan 

yang akan dituju (dicapai) dan efek mudarat dari sebuah keputusan hukum. 

Bagi seorang mufti kaidah ini penting sebagai sebuah langkah pertimbangan 

sebelum sebuah fatwa atau putusan hukum ditetapkan.  

Kejelian mufti dalam konteks penerapan kaidah inilah yang membuat 

fikih minoritas berbeda dengan fikih pada umumnya. Karena sangat 

memungkinkan sebuah fatwa yang diharapkan mendatangkan maslahat 

ternyata berujung membawa mafsadat, dan juga bisa dilihat dapat membawa 

mafsadat justru berujung pada maslahat.288 Maka kaidah ini bermakna, bahwa 

setiap penerapan hukum harus mempertimbangkan dampak yang akan 

ditimbulkannya bagi kemaslahatan manusia.289 

 

288 ‘Abdullah  bin Bayyah, S}ina’ah  fatwa…, h. 151-152 

289 Abd. Rauf Muhammad Amin. Esai-esai Maqa>s}i >d Syariah, h. 51 
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Secara etimologis, kata المالات bermakna pulang atau kembali.290adapun 

secara konsep, makna kaidah al-Naz \ar ila > al-Ma >ala>t bermakna sebuah 

pendahuluan atas maslahat yang ingin dicapai dari penerapan sebuah hukum, 

seperti yang dijelaskan oleh al-Sya>t}ibi bahwa ia juga disebut sebagai sebab-

sebab dari akibat-akibat yang dimaksud  dan dituju oleh syara’ untuk 

digapai.291  

Lebih lanjut, al-Sya>t}ibi menjelaskan bahwa mempertimbangkan 

dampak-dampak dari perbuatan-perbuatan hukum adalah pendekatan yang 

dibenarkan secara syar’i, baik itu perbuatan pada asalnya dibolehkan atau 

dilarang. Oleh sebab itu seorang mujtahid tidak dibenarkan memberi putusan 

hukum; boleh atau tidak boleh bagi mukallaf,  kecuali setelah 

mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan.292  

Ringkasnya, kaidah ini dapat dipahami sebagai sebuah upaya seorang 

mujtahid untuk memprediksi akibat yang ditimbulkan dari sebuah penerapan 

hukum, apakah itu maslahat atau mudarat. Jika maslahat maka itu dianjurkan 

untuk diterapkan, jika justru membawa pada mudarat maka hal tersebut 

dilarang untuk diterapkan. 

Makna lain dari kaidah ini adalah fikih antisipasi (Fiqhu at-Tawa>qu’), di 

mana pertimbangan akibat menjadi acuan dalam pemberlakuan sebuah 

keputusan hukum. Dan hal ini dilegitimasi secara nas, baik dari al-Qur’an atau 

as-Sunnah. 

 

290 Ibnu Manz \ur, Lisa>n al-‘Arab, 1/260 

291 Ibrahim bin Musa al-Sya>t }ibi, al-Muwa>faqa>t, juz.5 (Beirut:Dar Ibn Hazam, 1997), h. 
178 

292 Ibrahim al-Sya>t }ibi, al-Muwa>faqa>t, 5/194 
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Salah satunya adalah firman Allah Ta’ala: 

ا بِغَيۡرِ عِلۡم   وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَِّّ فَ يَسُبُّواْ ٱللََّّ عَدۡوََۢ
   

Terjemahnya:  

“Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang 
mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki 
Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.” (QS. Al-
An’am/6:108) 

Ayat ini memberikan gambaran yang jelas tentang pertimbangan 

sebuah perbuatan, bahwa mencaci sesembahan agama lain tidak dibenarkan, 

meskipun mereka benar-benar dalam kesesatan dan kekufuran. Karena 

berimplikasi pada cacian serupa atau bahkan lebih besar terhadap kemuliaan 

Allah. Maka secara lahir, tampak jelas ayat ini mempertimbangkan implikasi 

atau efek dari sebuah hukum. 

Ayat lain yang senada juga terdapat pada firman Allah Ta’ala: 

كِيَ يَ عۡمَلُونَ في ٱلۡبَحۡرِ فأََرَدتُّ أَنۡ أعَِيبَ هَا وكََانَ وَراَءَٓهُم  أمََّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتۡ لِمَسَٰ
خُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصۡبا 

ۡ
 مَّلِك يَأ

Terjemahnya: 

“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin 
yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, 
karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas 
tiap-tiap bahtera.” (QS. Al-Kahfi/18:79) 

Dalam ayat ini, dikisahkan bahwa Nabi Khidir merusak sedikit 

(membuatnya cacat) kapal yang ditumpangi bersama Nabi Musa, dengan satu 

pertimbangan bahwa jika tidak dibuat cacat maka kapal ini nantinya akan 

dirampas oleh seorang raja yang dzalim.meskipun perbuatan tersebut 

bertentangan dengan akal dan syariat, yaitu merusak barang milik orang lain, 
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akan tetapi hal tersebut dilakukan untuk mencapai maslahat yang lebih besar 

bagi pemilik kapal yaitu, terhindar dari perampasan kapal tersebut.293 

Tindakan Nabi Khidir dalam ayat ini menjadi legitimasi syar’i untuk 

konsep ma’a>la>t al-Af’a>l, sebab tidak diragukan bahwa mengambil resiko yang 

lebih ringan dan menghindari mudarat yang lebih besar adalah sesuatu yang 

terpuji oleh syariat. Maka bocornya kapal dapat diatasi dengan perbaikan, 

sedangkan hilangnya kapal karena dirampas akan melenyapkan semua 

harapan.294 

Legitimasi kaidah ini juga terdapat dalam hadis, seperti anjuran untuk 

melihat wanita yang akan dinikahi. Sabda Nabi shalallahu 'alaihi wa salam 

yang artinya: 

Dari Mugirah bin Syu’bah radhiyallahu 'anhu ia berkata: saya 
meminang seorang perempuan. Kemudian Nabi shalallahu 'alaihi wa 
salam bertanya: ‘apakah kau sudah melihatnya?’ aku menjawab, 
‘belum’ lalu beliau berkata: lihatlah karena dengan cara demikian dapat 
membuat rumah tanggamu bertahan lama.295 

Hadis ini memerintahkan untuk melihat calon pasangan yang akan 

dinikahi, hal tersebut bertujuan agar calon yang akan dipilih dapat dikenali 

dengan baik dan hal tersebut akan berdampak pada pernikahan yang 

langgeng, dan bertahan lama. padahal secara hukum asal, memandang wajah 

wanita adalah haram, akan tetapi ada pengecualian bagi mereka yang akan 

meminang untuk menikah. 

 

293 Muhammad bin Ahmad al-Qurt}ubi, Al-Ja>mi’ Li Ahka>mi al-Qur’an, juz.11 (Kairo: Dar 
al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), h. 35 

294 ‘Abdurrahman bin Muammar al-Sanusi, I’tiba>r al-Ma’a>la>t wa Mura >’atu Nata>ij al-
Tasarrufa>t, (Riyadh: Dar Ibn Jauzi, 1424H), h.125 

295 Ahmad bin Syu'aib al-Nasa’i, Sunan an-Nasa>’i, juz.6 (Kairo: Maktabah Tijariyah, 
1930), h. 69-70, hadis no. 3230 
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Maka tentu hal yang bertujuan pada dampak maslahat harus diambil 

demi tercapainya pernikahan yang baik, dan pernikahan yang baik itulah yang 

dijaga oleh maqa >s }id syariah. 

Kaidah al-Nazar ila > Ma’a>la>t menjadi penting dan mu’tabar dalam 

tataran aplikatif dengan beberapa alasan:296 

Pertama, untuk menggapai maslahat bagi pelaku hukum, di mana 

maslahat adalah tujuan yang ingin dicapai dari penerapan hukum syara’, baik 

di dunia, maupun di akhirat. 

Kedua, menutup pintu mad }arat (sadd al-z\ari>’ah), dengan melakukan 

pertimbangan hukum tersebut, maka potensi kerusakan dapat diminimalisir 

sedini mungkin.  

Ketiga, orientasi pada illat hukum. Bahwa sebuah hukum dilaksanakan 

karena alasan khusus yang melingkupi hukum tersebut. Maka sebuah hukum 

juga dapat ditangguhkan atau digugurkan karena tidak terwujudnya illat pada 

hukum. 

Yusri Ibrahim menyebutkan ada tiga hal yang harus terpenuhi dalam 

mengamalkan kaidah ini, yaitu: pertama, mempertimbangkan dengan baik 

hasil atau dampak dari penerapan sebuah hukum, baik itu maslahat yang ingin 

dicapai, atau mad }arat yang dihindari dengan batas minimal di level z\ann atau 

dugaan kuat. Kedua, pelaksanaan kaidah tersebut harus sesuai dengan 

maqa>s }id syariah. Ketiga, kasus yang akan terjadi dapat diukur mengenai illat 

dan hukumnya.297 

 

296 Helmi Basri dan Hidayatullah Ismail, Teori Ma’a>la>t al-Af’a>l dalam Maqa>s}i >d Syariah 
dan aplikasinya pada Permasalahan Fiqh Kontemporer, Ijtihad, juz.19, no.2 (2019). h. 210-211 

297 Yusri Ibrahim, Fiqh an-Nawa>zil li Aqalliyat, h. 582 
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Kaidah ini juga beririsan dengan konsep sadd z \ari>ah atau menolak 

kerusakan yang lebih besar, adapun perbedaannya adalah kaidah sadd z \ari>ah 

berawal dari sesuatu yang dibolehkan secara hukum kemudian berubah 

menjadi terlarang karena sebagai langkah antisipasi terhadap mudarat yang 

akan didapat. Sedangkan kaidah maalat, sebaliknya, ia berawal dari perkara 

hukum yang awalnya dilarang, kemudian berubah menjadi dibolehkan karena 

ada sebab maslahat lebih besar yang ingin digapai atau mad}arat yang lebih 

besar yang ingin dihindari. 

 

5. Kaidah Qiya>mu Jama >’ah al-Muslimi>n maqa>mu al-Qa>d}i (memposisikan 

perkumpulan kaum muslimin pada kedudukan hakim) 

Kaidah ini mungkin lebih tepatnya jika dimaknai sebagai 

memposisikan lembaga Islam atau fatwa dan sejenisnya pada posisi hakim 

yang dapat memberikan putusan atas masalah keagamaan yang dihadapi 

kaum muslimin setempat. 

Kaidah ini menjadi legitimasi atas lembaga-lembaga kaum muslimin 

(sejenisnya), yang menjadi perwakilan kaum muslimin di wilayah-wilayah 

minoritas. Pada asalnya persoalan agama dapat dirujuk pada hakim atau mufti 

yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai bagian melayani kebutuhan urusan 

keagamaan mereka. Mulai dari urusan pernikahan, warisan, persoalan-

persoalan ibadah dan sosial kemasyarakatan. 

Liga Muslim Dunia dalam sidang ke-19 di Mekkah pada 2-8 November 

2017, menetapkan terkait yurisdiksi lembaga Islam yang berhak menangani 
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masalah di negara non muslim.298 Keputusan ini menjadi landasan legalitas 

lembaga fatwa untuk menyelesaikan persoalan keagamaan kaum muslimin di 

negara non muslim. Meskipun secara praktek, lembaga-lembaga fatwa di 

negeri-negeri non muslim sudah berdiri jauh sebelum itu. Sebut seperti Dewan 

fikih Amerika Utara ( The Fiqh Council of North America) yang sudah digagas 

sejak 1960 an, dan diresmikan pada 1986 di bawah Islamic Society of North 

America (ISNA)299 juga ada The Muslim Law Council yang bertempat di London, 

Inggris, didirikan sejak tahun 1985.300 Termasuk yang diinisiasi oleh Yusuf al-

Qara>d}awi pada 1997, yaitu European Council for Fatwa dan Research (ECFR) 

yang berada di bawah federasi organisasi Islam Eropa301 

Lembaga-lembaga fatwa yang lahir di negeri-negeri non muslim ini 

menunjukkan geliat dan gairah kaum muslimin untuk dapat menjalankan 

agama mereka dengan baik dan benar, sekaligus sebagai inisiasi lembaga yang 

mengakomodir adanya sebuah ijtihad yang bersifat komunal atau juga dikenal 

ijtihad jama’i, melihat para anggota lembaga-lembaga fatwa ini adalah para 

sarjana lulusan lembaga-lembaga pendidikan Islam di berbagai dunia. 

Selain istilah dalam kaidah ini, Qiya>mu Jama>’ah al-Muslimi>n maqa>mu al-

Qa >d}i, istilah lain yang juga senada dengan kaidah ini tercatat telah digunakan 

dalam khazanah ulama sebelumnya, sebut seperti yang digunakan al-Dasuqi, 

ia menyebutkan Jama>’at al -muslimi>n al-‘udu>l yaqumuna maqa >m al-ha>kim 

(bahwa sebagian atau sekelompok kaum muslimin yang adil dapat diposisikan 

 

298 Lihat: http://www.fiqhcouncilbirmingham.com/page/question/96# diakses 
pada maret 1 Maret 2024 

299 Lihat: http://www.Fiqhcouncil.org/about-us/ diakses pada maret 1 Maret 2024 

300 Lihat: http://www.shariahcouncil.org/about-us/ diakses pada maret 1 Maret 
2024 

301 Lihat: https://www.e-cfr.org/en/about-us/ diakses pada maret 1 Maret 2024 

http://www.fiqhcouncilbirmingham.com/page/question/96
http://www.fiqhcouncil.org/
http://www.shariahcouncil.org/about-us/
https://www.e-cfr.org/en/about-us/
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sebagai hakim dalam putusannya).302 Atau redaksi lain seperti yang 

disebutkan oleh al-Syinqit }i, Jama>’ah al-Muslimi>n taqu >mu maqa >m al-Sult}a >n 

(kelompok kaum muslimin dapat diposisikan sebagai sultan.)303 

Sekian redaksi kaidah di atas bisa ditarik satu kesimpulan bahwa 

dibolehkannya untuk membentuk perwakilan kaum muslimin untuk 

memutuskan permasalahan dalam sebuah teritorial yang pemerintahan kaum 

muslimin absen di dalamnya. 

Kaidah ini tidak lahir dari ruang hampa, karena ia lahir dari perintah 

nas untuk selalu berjamaah. Sabda Nabi shalallahu 'alaihi wa salam: 

 عليكم بِلْماعة 304
Artinya:  Hendaknya kalian selalu berjamaah”  

  

 Juga terdapat riwayat dari ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu 'anhu 

yang memiliki isyarat atas legitimasinya pembentukan jama’ah.  

 

ما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئاً فهو عند الله 
 سيء305

Artinya: 
“apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia baik di 
sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, 
maka ia juga buruk dalam pandangan Allah.” 

 

302 Ibrahim bin Abdul ‘Aziz al-Dasu>qi, Ha>syiah ad-Dasu >qi, juz.3 (Kairo: Dar Ihya’ Kutub 
al-‘Arabiyah, t.t), h.495 

303 Muhammad al-Syinqit}i, Mawa>hib al-Jali >l, Juz.5 (Mauritania: Dar Ridhwan, 2010), 
h.496 

304 Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, sunan at-Tirmi>z \i, hadis no. 2165 

305 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, juz.6 (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 2001), 
h.84, hadis no. 3600. 
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‘Abdullah bin Bayyah Ketika menjelaskan kaidah ini merujuk pada 

sumber-sumber fikih lintas mazhab,306 seperti nukilan dari Ibnu ‘Abidin al-

Hanafi: 

  
، و يصير القاضي  و في بلاد عليها ولاة  كفار فيجوز للمسلمي إقامة الْمع والۡعياد

 قاضيا بتَّاضي المسلمي 307
Artinya: 

“negeri yang dikuasai pemerintahan orang kafir (non muslim), 
maka dibolehkan bagi kaum muslimin untuk menegakkan 
(hukum) bagi komunitas muslim ataupun individu, maka hakim 
(yang ditunjuk) menjadi pemberi keputusan dengan 
kesepakatan kaum muslimin.” 

 

Akan tetapi Ibnu Abidin memberikan pengecualian dalam soal hudud 

dan qisas308. Maka dapat dipahami bahwa hakim yang diangkat dan disepakati 

kaum muslimin dapat memberi putusan hukum meski dalam ruang lingkup 

terbatas dengan pengecualian bab hudud309 dan juga qisas. 

Pada asalnya yang berhak memutuskan urusan beragama kaum 

muslimin hanyalah orang Islam yang punya kualifikasi ijtihad dan fatwa. Maka 

tidak sah ketetapan hukum dari hakim atau qadi non muslim bagi seorang 

muslim terkait urusan agama mereka.310 Hal ini berdasarkan firman Allah 

Ta’ala: 

 

306 ‘Abdullah  bin Bayyah, S}ina’ah  Fatwa lil Aqalliyat, h.377-379 

307 Ibnu ‘A<bidin, Radd al-Mukhta>r ‘ala> al-Durri al-Mukhta>r, juz. 4 (Kairo: Maktabah al-
Babi al-Halabi, 1966), h.175 

308 Ibnu ‘A<bidin, Radd al-Mukhta>r ‘ala> ad-Durri al-Mukhta>r, 4/175 

309 Hudud adalah terkait hak Allah seperti hukuman potong tangan bagi pencuri, 
rajam bagi pezina muhsan, dan cambuk bagi peminum khamr dan sebagainya. 

310 ‘Abdullah  bin Bayyah, S}ina>’ah  Fatwa al-Aqalliyat, h.383 
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فِريِنَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِ  ُ للِۡكَٰ عَلَ ٱللَّّ نِيَ سَبيِلًا وَلَن يََۡ  
Terjemahnya: 

“dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-
orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” 
(QS. An-Nisa’/4:141) 

  

 Menurut ‘Abdullah bin Bayyah ayat ini berisi larangan menyerahkan 

urusan kehakiman kepada selain kaum muslimin, bahkan perkara ini tidak ada 

perbedaan pendapat di dalamnya. Adapun kondisi yang memang tidak 

memungkinkan bagi kaum muslimin untuk memutuskan hukum (yang 

berkaitan agama) kecuali dengan aturan atau undang-undang negara yang 

mereka tinggali, maka hal tersebut perlu diperinci sesuai dengan kadar 

darurat yang mereka hadapi sesuai kemampuan mereka.311 

 Masih menurut Bin Bayyah, maka dibolehkan bagi lembaga-lembaga 

Islam mengambil peran sebagai rujukan dalam memutuskan hukum-hukum 

terkait agama bagi umat Islam, yang paling dekat urusan pernikahan dan 

perceraian, dengan menyerahkan urusan ini pada para ulama yang punya 

kapasitas menjawab urusan-urusan keagamaan.312 

 

  

 

311 ‘Abdullah  bin Bayyah, S}ina>’ah  Fatwa al-Aqalliyat, h.383 

312 ‘Abdullah  bin Bayyah, S}ina>’ah  Fatwa al-Aqalliyat, h.387 
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C. Korelasi Maqa >s }id Syariah dan Fikih Minoritas  

 Fikih minoritas sangat berkaitan erat dengan kajian maqa>s }id syariah, di 

mana tujuan dari aplikasi aturan syariat adalah mencapai maslahat bagi 

kehidupan hamba di dunia dan juga di akhirat.313 

 Teori utama dalam maqa >s }id syariah adalah teori kemaslahatan, di 

mana tujuan dari penerapan aturan Allah (syara’) bagi hamba adalah untuk 

menggapai maslahat dan menghindari mudarat. Kemaslahatan ini dirinci 

menjadi lima hal mendasar yang harus dijaga; jiwa, agama, keturunan, akal, 

dan harta.314  

 Dalam kasus fikih minoritas, korelasi antara maqa >s }id syariah dan fikih 

minoritas sangat erat. Karena sebagai sebuah fenomena, fikih minoritas 

membutuhkan kajian dan pendekatan yang baru dalam menyelesaikan kasus-

kasus syariat yang dihadapi umat Islam minoritas di negeri-negeri non 

muslim, maka maqa >s }id syariah menjadi pondasi sekaligus framework yang 

mengawasi inovasi, pengayaan dan pengembangan terhadap kajian-kajian 

fikih minoritas. 

  Ditinjau dari tujuan konsep fikih minoritas maka ada beberapa tujuan 

yang menunjukkan korelasi antara maqa>s }id syariah dan fikih minoritas, 

sebagaimana berikut: 

 Pertama, menjaga kehidupan beragama pada minoritas muslim pada 

tingkat individu maupun masyarakat. Bentuk konkret dari tujuan ini adalah 

 

313 Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, I’la>m al-Muwa>qi’i>n, Juz. 3 (Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 
2002). H. 3 

314 Abd. Rauf Muhammad Amin, Esai-Esai Maqa>s}i >d Syariah, h.34 
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formulasi hukum fikih yang mengatur peribadatan dan muamalah (interaksi 

sosial dan ekonomi) bagi minoritas muslim dalam bentuk yang memudahkan 

cara mereka beragama dan sebisa mungkin keluar dari setiap kesukaran tanpa 

menabrak batas-batas syari’at. Sehingga umat Islam tetap dapat menjadi 

muslim yang baik tanpa perlu mendapatkan diskriminasi sebab faktor agama 

mereka. Sehingga Islam sebagai agama penuh rahmat dapat tersebar di 

seluruh dunia. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah Ta’ala: 

لَمِي َ وَمَآ أرَۡسَلۡنَٰكَ إِلاَّ رَحْۡةَ ل لِۡعَٰ
Terjemahnya: 

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiya’/21:107) 315 

Kedua, keadilan dan kesetaraan. Prinsip keadilan dan kesetaraan dalam 

maqa>s }id syariah harus diterapkan dalam merumuskan hukum-hukum yang 

relevan bagi minoritas muslim di negara-negara non muslim. Hasil dari fikih 

minoritas harus bisa menjadi solusi persoalan beragama yang dihadapi dan 

juga memberikan perlakuan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. 

Prinsip keadilan sangat dijunjung tinggi dalam Islam, itu pula sebabnya 

Allah menjadikan keadilan sebagai sesuatu yang paling dekat dengan 

ketakwaan dan itu pula yang merupakan fungsi utama diutusnya para Rasul. 

Maka hilangnya keadilan berarti adalah awal dari kehancuran.316 

Prinsip keadilan dan kesetaraan ini juga yang akan membuat muslim 

minoritas dapat beradaptasi dengan situasi keagamaan yang berbeda, tentu 

 

315 Kementrian agama republic Indonesia, al-Qur’an dan terjemahnya, h. 331 

316 Abd.Rauf Muhammad Amin, Esai-esai Maqa>s}i >d syariah, h, 38 
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dengan menyesuaikan dengan kondisi politik, ekonomi, budaya dan sosial di 

mana mereka tinggal. Sehingga secara tidak langsung komunitas muslim 

minoritas telah membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat 

majemuk yang kondusif. 

Ketiga, prinsip kemudahan. Korelasi yang juga yang erat antara 

Maqa>s }id syariah dan fikih minoritas adalah menghadirkan fikih yang adaptif 

dan mudah bagi minoritas muslim di negeri-negeri non muslim, terkhusus 

dalam pelaksanaan ibadah dan muamalah. Prinsip kemudahan ini sulit digapai 

jika tidak melalui pendekatan maqa >s }id syariah, sehingga kajian-kajian (ijtihad 

hukum) dalam kasus muslim minoritas harus didampingi oleh kajian maqa >s }id 

syariah. 

Ada empat aspek kemudahan yang akan dicapai dari fikih minoritas ini: 

a. Kemudahan dalam ibadah 

Yaitu dengan menggunakan dasar-dasar fikih yang berorientasi pada 

keabsahan dan hal-hal prinsip dalam tata cara pelaksanaan. Karena pada 

dasarnya, pelaksanaan ibadah dalam Islam selalu memiliki pintu kemudahan. 

Hal ini ditegaskan dalam al-Qur’an yang terjemahnya: 

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu.” (Q.S. al-Baqarah/2:185) 

 

b. Kemudahan dalam aspek sosial 

Yaitu kemudahan interaksi yang mengatur antara muslim minoritas 

dengan masyarakat setempat yang mayoritas non muslim. Praktek keagamaan 

yang mudah akan dapat meminimalisir ketegangan dan melahirkan sikap 
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toleransi antar umat beragama, bahkan bisa menjadi dakwah yang efektif bagi 

masyarakat non muslim. Karena aspek sosial adalah aspek yang melekat 

dalam setiap ibadah dalam Islam, seperti: sedekah, zakat, tolong-menolong, 

menghormati tetangga, menjamu tamu, dan lain sebagainya. Nabi shalallahu 

'alaihi wa salam juga memberikan petunjuk saat kaum muslimin menjadi 

pendatang di Yatsrib (Madinah), dengan kondisi keagamaan dan sosial yang 

beragam, Nabi shalallahu 'alaihi wa salam berpesan dalam sebuah hadis yang 

diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin Salam radhiyallahu 'anhu: 

يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ، أفَْشُوا السَّلَامَ وَصِلُوا الَْۡرْحَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِِللَّيْلِ 
 وَالنَّاسُ نيَِامٌ، تَدْخُلُوا الْْنََّةَ بِ سَلَام 317

Artinya: 

“Wahai manusia, sebarkanlah salam dan peliharalah silaturahmi 
dengan sanak saudara, siapkanlah makanan, dan salatlah pada 
malam hari ketika orang-orang sedang tidur, maka kamu akan 
masuk surga dengan salam sejahtera” 

Unsur sosial menjadi salah satu konsen Nabi shallallahu 'alaihi wa 

salam ketika hijrah ke Madinah, dalam kondisi masyarakat yang heterogen, 

Nabi shalallahu 'alaihi wa salam membangun pola hubungan masyarakat yang 

baik, yaitu masyarakat yang saling berkomunikasi dan bersimpati, dan ini 

berhasil membuat masyarakat Madinah kala itu hidup harmoni. 

c. Kemudahan dalam hukum muamalah.  

Dalam fikih minoritas salah satu yang menjadi perhatian adalah adanya 

adaptasi antara hukum Islam dengan hukum negara atau aturan masyarakat 

 

317 Muhammad bin ‘Isa at-Tirmizi, Sunan at-Tirmiz\i, juz.4 (Kairo: Musthafa al-Babi al-
Halabi, 1975), h.652, hadis no. 2458. 
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yang berlaku di negara non muslim tersebut. Dengan tetap memperhatikan 

nilai-nilai prinsip yang harus dijaga. Dari sini akan lahir sikap toleransi antar 

umat beragama, dimana kebebasan menjalankan ajaran agama tanpa 

mencederai hak beragama penganut lainnya. Dan ini adalah bagian dari 

implementasi dari surat al-Kafirun yang menegaskan batas-batas teologis 

dalam pola interaksi hubungan sosial. Allah berfirman yang terjemahnya: 

“(katakanlah) bagimu agamamu, dan bagiku agamaku” (QS. Al-
Kafirun/109:6) 

Korelasi maqa>s }id syariah dan fikih minoritas dilatarbelakangi adanya 

dinamika kehidupan manusia dengan persoalan-persoalan hidup yang terus 

berkembang sangat pesat dan selalu bersentuhan dengan kebutuhan respon 

agama dalam pertimbangan seorang muslim. Hal tersebut pasti akan selalu 

terjadi, karena sebagai seorang muslim yang dituntut untuk selalu patuh pada 

syariat  akan selalu mencari pilihan-pilihan sikap yang hanya dibolehkan dan 

diizinkan oleh agamanya. 

Kemunculan berbagai persoalan kontemporer seperti bayi tabung, 

pasar digital, dan lainnya (fiqh nawa>zil) tidak mungkin diselesaikan 

menggunakan teks-teks fikih klasik, karena persoalan-persoalan ini absen 

dalam khazanah fikih di masa lalu.  Syariat Islam (fikih) tidak boleh absen 

merespon hal tersebut sebagai wujud dari nilai shalihun likulli zaman wa 

makan (adaptif di setiap waktu dan tempat). 

Pendekatan maqa >s }id atau ijtihad yang berbasis maqa>s }id, merupakan 

ruh dari fikih Islam sendiri, dalam literatur klasik sudah disuguhkan 

bagaimana ijtihad para ulama ketika berhadapan dengan realitas baru di 

zaman mereka. Seperti  dibolehkannya pembayaran zakat dengan harganya 
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(uang) dalam mazhab Hanafi, atau penggunaan alat teropong dalam melihat 

bulan muda dalam penentuan masuknya bulan ramadan, penggunaan alat 

pembersih mulut modern, pengendalian harga oleh pemerintah untuk 

mengatasi praktik monopoli pasar oleh oknum tertentu, dan lainnya. 

Contoh-contoh di atas adalah bukti bahwa respon fikih terhadap 

realitas baru selalu mampu melahirkan simpulan-simpulan baru dalam 

berijtihad. Ini yang disebut oleh Mohammad Hashim Kamali sebagai aplikasi 

dari pendekatan maqa >s }id dalam fikih.318 

Fikih minoritas menghajatkan terhadap ijtihad-ijtihad baru dengan 

pendekatan maqa >s }id syariah, agar pendekatan hukum tersebut menjadi tepat 

guna dan mendatangkan maslahat bagi mereka. Meski demikian bukan berarti 

tidak ada batas-batas yang menjadi bingkai aplikasi ijtihad maqa>s }id ini. Al-

jizani menyebutkan ada tiga faktor yang harus jadi dasar utama. Pertama, 

mufti yang berfatwa harus orang yang memiliki kualifikasi mujtahid. Kedua, 

memahami kontek hukum yang dihadapi (memahami realitas). Ketiga, 

berpegang teguh pada dalil-dalil yang mu’tabar (valid dan sah).319 

Minoritas muslim yang tinggal di negara-negara non muslim memiliki 

kondisi yang problematis dan dilematis. Produk hukum fikih klasik yang ada 

belum akomodatif terhadap yang mereka hadapi.320 Disinilah korelasi antara 

maqa>s }id syariah dan kasus minoritas membentuk perwajahan yang khas 

dalam fikih minoritas yang berbasis fikih maqa>s }id (maqa >s }id based 

jurisprudence), yang menurut Ahmad Mawardi, fokus dari fikih minoritas ada 

 

318 M. Hashim Kamali, Issues in the legal theoru of Us}u >l and prospects for reform, 
(Malaysia: IIUM, ), h.17-19 

319 Husain al-Jizani, al-Ijtiha>d an-Nawa>zil, h.19-21 

320 Ahmad Imam Mawardi, Fikih Minoiritas, h.241 
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pada orientasi pada maslahat, dan tidak harus pada kekuatan dalil, sehingga 

dalam memilih opsi pendapat para ulama menggunakan tarji>h} maqa>s }idi. 

Inilah hubungan yang melandasi antara fikih minoritas dengan 

karakternya yang khas dengan maqa>s }id syari’ah. Yusuf al-Qara>d}awi 

mengelaborasi prinsip-prinsip yang khas dalam metodologi fikih minoritas, 

dan harus selalu menjadi acuan dalam menghadapi permasalahan minoritas 

muslim.321 Pertama, dibutuhkan ijtihad kontemporer dalam merespon 

dinamika baru yang berkembang, di mana tidak mungkin berpegang pada 

produk ijtihad masa lalu yang, sebagian ijtihad klasik mungkin masih relevan 

akan tetapi banyak yang membutuhkan ijtihad baru melihat dinamika hukum 

yang dihadapi masyarakat muslim minoritas di Barat. Ada dua model ijtihad 

yang bisa diaplikasikan dalam kasus-kasus hukum fikih minoritas; tarji>h} 

intiqa >’i dan ibda’i insya >’i. Tarji>h} intiqa >’i adalah memilih ijtihad-ijtihad ulama 

masa lalu kemudian memilih pendapat yang paling dekat dan kuat dalam 

keberpihakannya pada maqa >s }id syariah. Adapun ibda’i insya’i adalah ijtihad 

untuk menggali kesimpulan hukum baru yang belum pernah ditemukan 

perbandingannya pada ijtihad-ijtihad klasik, dan porsi dalam ijtihad ini 

terbuka lebar, karena kasus fikih minoritas sangat unik dengan ciri khas yang 

khusus dari kasus fikih pada umumnya. 

Kedua, berpegang pada kaidah-kaidah kulliyah (universal). Ketiga, 

mengacu pada fikih realitas (waqi’). Keempat, fokus pada fikih masyarakat 

(ijtima’i) bukan pada fikih individu. Kelima, dibangun di atas semangat 

kemudahan (manhaj al-Taisi>r). Keenam, memperhatikan kaidah fatwa “hukum 

berubah mengikuti perubahan kondisi”. Ketujuh, menggunakan metode 

 

321 Yusuf al-Qara>d }awi, fi fiqhi al-Aqalliyat, h.42-44 
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gradualitas hukum. Kedelapan, mengetahui kebutuhan sekunder dan primer 

manusia. Kesembilan, membebaskan diri pada keterikatan mazhab. 

Al-Qara>d}awi melihat adanya keterbukaan pintu ijtihad di era 

kontemporer ini, meski ijtihad yang dimaksudkan oleh al-Qara>d}awi bukan 

berarti membangun formula ijtihad seperti yang dilakukan imam mazhab 

terdahulu. Akan tetapi ijtihad yang memperhatikan variabel baru yang 

mempengaruhi konklusi sebuah hukum fikih. Al-Qara>d}awi juga termasuk 

sosok ulama yang mempopulerkan gerakan tajdid dalam fatwa, di mana ia 

menghasung para ulama untuk melakukan ijtihad, bukan hanya sekedar taklid 

pada pendapat-pendapat mazhab yang sudah ada. Hal ini bukan berarti 

adanya sentimen terhadap mazhab fikih, akan tetapi karena realitas yang 

dihadapi sudah sangat berbeda dengan apa dihasilkan para ulama mazhab 

terdahulu. 

Dari paparan al-Qara>d}awi dapat dilihat peran maqa >s }id syariah sangat 

kental dalam pengembangan kajian fikih minoritas, karena untuk merespon 

persoalan-persoalan fikih minoritas membutuhkan perangkat-perangkat ilmu 

ushul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Dengan itu pula, fatwa-fatwa dalam kajian 

fikih minoritas dapat menemukan hasil kesimpulan hukum yang berorientasi 

pada kemudahan dan maslahat bagi manusia. Sehingga nuansa kajian dalam 

fikih minoritas adalah kajian yang menitikberatkan pada ijtihad maqa >s }idi dan 

tarji>h} maqa >s }idi yang menjadi ciri khas dari fikh minoritas itu sendiri. 

Kesimpulannya, paling tidak ada tiga isu yang menjadi korelasi antara 

maqa>s }id syariah dan fikih minoritas. Pertama, isu metodologis, dengan adanya 

penyesuaian metodologi ijtihad yang menggunakan pertimbangan maslahat 

atau dalam hal ini adalah maqa >s }id syariah itu sendiri. Kedua, penerapan 
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konsep maqa>s }id pada tataran yang lebih umum sebagai pijakan ijtihad yang 

fokus pada kebaikan dan keadilan. Ketiga, mengedepankan universalitas nilai-

nilai Islam yang menjembatani pola hubungan muslim dan non muslim 

sehingga tercipta kehidupan yang berdampingan dalam harmoni. 
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BAB V 

IMPLEMENTASI KONSEP TARJI>H}  

PERSPEKTIF MAQA>S}ID SYARI’AH 

 PADA KASUS FIKIH MINORITAS 

 

Persoalan ibadah termasuk bagian yang banyak menemui kesulitan 

dalam pelaksanaannya bagi muslim minoritas, dengan kondisi dan suasana 

yang berbeda muslimin minoritas yang hidup di lingkungan non muslim 

mendapati hal-hal yang membuat proses beribadah mereka sulit dilakukan 

secara ideal dan optimal. Adapun faktornya cukup beragam, mulai dari faktor 

sosial, politik hingga geografis.  

Selain urusan ibadah, permasalahan fikih minoritas yang punya atensi 

yang tinggi adalah soal pernikahan. Fenomena peningkatan populasi di 

negara-negara Barat punya efek samping sosial yang sangat besar, termasuk 

di dalamnya persoalan pernikahan. 

Dalam fikih minoritas ada banyak persoalan yang menjadi 

permasalahan yang dihadapi muslim minoritas, akan tetapi dalam penelitian 

ini penulis memfokuskan pada dua pembahasan, Pertama, hukum melakukan 

jamak salat magrib dan isya’ pada musim panas. Kedua, status pernikahan 

seorang istri yang masuk Islam dengan suaminya yang tetap non muslim. 

Dua isu di atas adalah isu yang dekat pada pembahasan fikih minoritas, 

meski kedua persoalan ini telah dibahas oleh para ulama dalam khazanah 

klasik, akan tetapi dalam konteks fikih minoritas  permasalahan ini tidak 
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cukup mengacu pada kajian klasik, karena kondisi dan suasana serta latar 

belakang yang berbeda. Maka disinilah konsep tarji>h} dalam perspektif maqa >s }id 

syariah mengambil perannya. Inilah yang disebut sebagai metodologi khas 

fikih minoritas dengan tetap menginduk pada masa lalu dengan melakukan 

kajian inovatif berdasarkan konteks masa kini. 

 

A.  Menjamak Salat Pada Musim Panas.  

Menjamak salat adalah mengumpulkan dua waktu salat dalam satu 

waktu karena disebabkan adanya uzur, salat yang dapat dijamak adalah salat 

zuhur dan asar lalu magrib dan isya’.322 Dalam salat jamak ada dua kategori 

waktu; taqdim dan ta’khir. Jamak taqdim berarti mengumpulkan dua salat di 

waktu pertama, seperti mengerjakan salat zuhur dan asar di waktu zuhur atau 

jamak magrib dan isya’ di waktu magrib. Sedangkan jamak takhir adalah 

sebaliknya mengerjakan salat jamak di waktu kedua.323 

Ada fenomena yang terjadi di beberapa wilayah bagian utara bumi yang 

jauh dari garis katulistiwa, di mana terjadi panjangnya waktu siang 

dibandingkan waktu malam, khususnya pada musim panas, sehingga waktu 

salat menjadi sangat terlambat atau larut malam untuk salat magrib dan isya’. 

Seperti yang terjadi di kota Kazan, Republik Tatarstan, Rusia. Seperti 

yang dilansir oleh tatainfo.ru yang dikutip oleh nu online, jumlah muslim 

mencapai 72% dari total populasi kota. Berdasarkan jadwal resmi dewan 

 

322 Muhammad bin Abi > Bakr Ibn Qa>d }i Abi > Syuhbah, Bida>yatu al-Muhtaj ila > Syarhi al-
Minha>j, juz 1 (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2011), h.368 

323  Muhammad bin Abi> Bakr Ibn Qa>d }i Abi Syuhbah, Bida>yatu al-Muhta>j ila> Syarhi al-
Minha>j, 1/368 
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mufti Tatarstan (ДУМ РТ), pada musim dingin tanggal 17 Desember 2021 yang 

merupakan salah satu hari dengan waktu malam terpanjang, waktu fajar 

dimulai pada pukul 05:33, dan matahari terbit sangat lambat pada pukul 

07:58. Selanjutnya Zuhur pada pukul 11:24, Asar pada pukul 13:02, matahari 

terbenam pada pukul 14:49, dan sudah Isya pada pukul 16:51.  Sementara di 

musim panas, ketika siang hari jauh lebih panjang dari malam hari, contohnya 

pada tanggal 19 Juni, matahari terbit sangat cepat pada pukul 02:57 pagi hari. 

Adapun Zuhur pada pukul 11:44, dan Asar pada pukul 17:33. Matahari baru 

terbenam pada pukul 20:32, dan waktu salat Isya baru masuk pada pukul 

22.02.324 

Fenomena ini tidak hanya dialami oleh muslim Kazan, tapi kota-kota 

besar lainnya di wilayah utara Bumi. Untuk kota Stockholm, Swedia, yang 

memiliki populasi muslim 30% dari total penduduk, atau sebesar 4.5 juta jiwa 

menurut penelitian pew research, dan angka ini meningkat dari tahun ke 

tahun secara signifikan.325 Merujuk pada jadwal salat dunia yang dirilis oleh 

islamicfinder.org, pada periode juni-juli 2024 kota Stockholm akan mengalami 

keterlambatan waktu salat hingga larut malam. 

Pada jadwal salat 26 Juni 2024, jadwal salat magrib jatuh pada pukul 

22.09 dan waktu salat isya’ pada pukul 23.39 dan salat subuh pada pukul 01.53 

dini hari waktu setempat.326 Untuk tanggal yang sama, di kota Birmingham, 

Inggris. Jadwal salat magrib jatuh pada pukul 21.34 dan waktu salat isya’ pada 

pukul 22.34, sedangkan salat subuh pada pukul 02.31 dini hari waktu 

 

324 https://www.nu.or.id/opini/keunikan-waktu-salat-di-rusia-tvNBO 

325https://www.pewresearch.org/religion/2017/11/29/europes-growing-muslim-
population/ 

326https://www.islamicfinder.org/prayer-times/print-yearly-prayers 
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setempat. Untuk kota Oslo, Norwegia, pada tanggal yang sama waktu salat 

magrib jatuh pada pukul 22.44 dan waktu salat isya’ pada pukul 24.11 

sedangkan waktu salat subuh pada pukul 02.19 dini hari waktu setempat.327 

Dari sekian jadwal waktu salat dari beberapa kota di negara-negara 

Eropa bagian utara; Swedia,Inggris dan Norwegia, didapati bahwa pada musim 

panas mengalami keterlambatan waktu salat yang sangat drastis, hal itu 

terjadi karena panjangnya waktu siang hari dibandingkan malam hari. 

Berdasarkan fenomena ini, maka terjadi kesulitan dalam pelaksanaan ibadah 

kaum muslimin yang tinggal di sana, di mana mengerjakan salat di waktu-

waktu tersebut sangat memberatkan dan cukup mengganggu waktu salat. 

Dimana jeda antara waktu isya dan subuh hanya terpisah 2 jam saja. 

Sudah menjadi ketentuan dalam syarat sah salat, bahwa salat hanya sah 

dikerjakan pada waktunya dan penentuan waktu salat telah ditetapkan 

berdasarkan hadis Nabi shalallahu 'alaihi wa salam yang artinya: 

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr radhiyallahu ‘anhuma, Nabi shallallahu ‘alaihi 
wa sallam bersabda, “Waktu Zhuhur dimulai sejak matahari sudah 
tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya 
selama belum masuk waktu Asar. Waktu salat Asar selama matahari 
cahayanya belum menguning. Waktu salat Magrib selama shafaq 
(cahaya merah) belum hilang. Waktu salat Isya’ hingga pertengahan 
malam dan waktu salat Subuh dimulai dari terbitnya fajar sampai 
terbitnya matahari.”328 

Meskipun demikian ada pengecualian pada kondisi-kondisi tertentu 

yang tidak ideal dan ini merupakan kemudahan dalam beragama yang Islam 

berikan, salah satunya adalah adanya pensyariatan menjamak salat pada 

 

327 https://www.islamicfinder.org/prayer-times/print-yearly-prayers 

328 Muslim bin Hajjaj, S}ahi >h  Muslim, hadist no. 612 
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kondisi-kondisi yang menyulitkan untuk mengerjakan salat pada waktu yang 

telah ditetapkan. 

Sayyid Sabiq menyebutkan beberapa kondisi yang membolehkan untuk 

jamak salat baik secara taqdim ataupun ta’khir. Diantaranya:329 

1. Jamak ketika berada di Arafah dan Muzdalifah pada saat haji. Para 

ulama sepakat akan kesunahannya melakukan jamak antara zuhur 

dan asar secara taqdim di Arafah dan menjamak magrib dan isya’ 

secara ta’khir di Muzdalifah. 

2. Jamak ketika safar juga dibolehkan menurut pendapat mayoritas 

ulama berdasarkan banyak riwayat yang menyebutkan tentang ini. 

3. Jamak karena hujan. Dibolehkan bagi orang yang muqim untuk 

menjamak salat karena sebab hujan. Meskipun para ulama berbeda 

pendapat dalam pelaksanaannya, mazhab Maliki membolehkan 

pada salat magrib dan isya’ bagi mereka yang telah berada di masjid 

untuk salat berjamaah, sedangkan makruh dalam salat zuhur dan 

asar. Alasannya karena, interval waktu antara magrib dan isya’ 

singkat sehingga akan memberatkan jika harus kembali ke masjid 

setelah hujan turun. Sedangkan menurut Syafi’iyyah dibolehkan 

bagi mukim untuk melakukan jamak antara zuhur dan asar atau 

magrib dan isya’ secara taqdim dengan syarat hujan terjadi pada 

takbiratul ihram pada salat pertama dan berlanjut hingga pada salat 

kedua. 

 

329 Sayyid Sabiq, Fiqhi al-sunnah, juz.1 (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah, 1977), h. 288-
292 
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Menurut mazhab Hambali, salat jamak yang dibolehkan hanya pada 

salat magrib dan isya’ saja secara taqdim karena sebab adanya 

kesulitan seperti turun salju, tanah berlumpur, atau cuaca dingin 

ekstrim, atau hujan yang membasahi pakaian dan keringanan ini 

hanya diberikan pada mereka yang berjamaah di masjid.330 

4. Jamak karena sakit atau adanya udzur. Imam Ahmad, al-Qa>d}i 

Husain, al-Khatta>bi, dan al-Mutawalli dari Syafi'iyah membolehkan 

melakukan jamak salat secara taqdim atau ta’khir karena adanya 

uzur sakit, karena kesulitan yang disebabkan sakit lebih besar dari 

hujan. Adapun kadar sakit yang membolehkan untuk jamak adalah 

sakit yang memberatkan untuk mengerjakan salat sesuai waktunya 

karena sulit dan lemah. Sedangkan mazhab Hambali memperluas 

alasan akan dibolehkannya jamak salat, tidak hanya pada sakit saja, 

akan tetapi pada alasan-alasan yang menyulitkan dan 

memberatkan, seperti wanita yang mengalami darah istihad}ah atau 

yang memiliki gangguan kemih (beser) dan menyulitkan untuk 

selalu membersihkannya setiap waktu salat maka dibolehkan untuk 

menjamak salat. Juga bagi mereka yang punya kekhawatiran atas 

rusak atau hilangnya harta mereka karena sebuah kesibukan atau 

pekerjaan, maka dibolehkan juga menjamak salat seperti pekerja 

pembuat roti, tukang masak dan semisal mereka. 

5. Jamak salat karena adanya keperluan (hajat). Imam Nawawi 

mengatakan bahwa ada sekian ulama yang membolehkan untuk 

menjamak salat dalam keadaan mukim karena adanya hajat. 

 

330 Sayyid Sabiq, Fiqhi al-sunnah, 1/291 
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Pendapat ini dinukil dari Ibnu Sirin, Asyha >b dari mazhab Maliki, 

juga al-Qaffal, al-Syasyi dari kalangan Syafi’iyyah, juga dari al-

Marwazi dan sebagian ulama hadis, pendapat ini juga dipilih oleh 

Ibnu al-Munz\i >r. 

Pendapat ini bersandar pada hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu 

'anhu dari Muslim, bahwa Rasulullah shalallahu 'alaihi wa salam 

pernah menjamak salat zuhur dan asar serta magrib dan isya’ di 

Madinah (mukim) tanpa adanya alasan takut ataupun hujan.331 

Adapun alasannya, menurut keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu 

'anhu, hal tersebut dilakukan Nabi shalallahu 'alaihi wa salam 

karena sebagai bentuk kemudahan dan tidak menyulitkan 

umatnya.332 

 Kondisi yang dihadapi muslim minoritas yang tinggal di wilayah-

wilayah belahan utara bumi menghadapi suasana tersebut, maka ketika 

pertanyaan ini diajukan kepada European Council for Fatwa and Research, 

mereka menjawab akan kebolehannya sebagaimana poin no 5 dari rincian 

Sayyid Sabiq di atas selama hal tersebut memang memberatkan dan tidak 

dijadikan sebagai kebiasaan.333 

 Pendapat ini juga datang dari Yusuf al-Qara>d}awi dalam fikih 

Aqalliyatnya, ia juga menambahkan bahwa kebolehkan tersebut juga berlaku 

pada saat musim dingin di mana waktu siang sangat singkat sehingga 

menyulitkan untuk melakukan salat sesuai waktunya karena akan 

 

331 Muslim bin hajjaj, S}ahi >h  Muslim, 2/152, hadis no. 705 

332 Muslim bin hajjah, S}ahi >h  Muslim, 2/152, hadis no. 705 

333https://www.e-cfr.org/blog/2018/11/06. Diakses pada 15 April 2024 

https://www.e-cfr.org/blog/2018/11/06
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bertabrakan dengan jadwal pekerjaan dan lainnya. Maka yang demikian akan 

menyebabkan kesulitan dan kesempitan, dan hal tersebut harus 

dihilangkan.334 

Pada kasus ini, ada beberapa poin yang perlu jadi catatan yang dapat 

diringkas menjadi beberapa bagian: 

Pertama, pendapat tentang kebolehan menjamak salat dengan udzur 

dan alasan lainnya diperselisihkan oleh para ulama, sehingga permasalahan 

ini adalah permasalahan ijtihad. Para ulama berbeda dengan dalil 

argumentasinya masing-masing yang bersumber dari nas yang dapat diterima. 

Adapun tarji>h} al-Qara>d}awi dan Majlis Fatwa Eropa yang memilih akan 

kebolehan jamak magrib dan isya’ lebih tepat dan kuat, bukan hanya ditinjau 

dari sisi pendalilan akan tetapi tujuan dari tarji>h} itu sendiri yang lebih 

berpotensi mendatangkan maslahat dalam beragama kaum muslimin. Yaitu, 

terjaganya pelaksanaan ibadah salat, maka tentu tarji>h} atas pendapat yang 

membolehkan lebih dekat dengan maqshad syar’i yaitu, hifz\u ad-Diin. 

Kedua, tarji>h} atas pendapat yang membolehkan juga lebih bijak melihat, 

kondisi kaum muslimin yang berada di wilayah-wilayah tersebut  didominasi 

oleh orang para mualaf atau mereka yang baru masuk Islam, maka akan sangat 

memberatkan mereka dalam pelaksanaan kewajiban salat jika itu terjadi di 

waktu-waktu seperti musim panas ini, dan itu berpotensi mendatangkan 

mudarat yang besar; menjauhnya manusia dari Islam karena proses ibadah 

yang berat untuk dilaksanakan.  

 

334 Yusuf al-Qara>d }awi, Fiqhi al-Aqalliyat...., h. 77-79 
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Ketiga,  kondisi musim dengan perubahan waktu yang cukup jauh 

hanya terjadi pada wilayah-wilayah utara bumi, seperti Inggris, Rusia bagian 

utara, Kanada, negara-negara Skandinavia, dan yang semisal. Sehingga secara 

geografis kondisi ini adalah kondisi terbatas pada wilayah tertentu. Kemudian, 

masalah mundurnya waktu salat pada musim panas tidak terjadi sepanjang 

musim, artinya ia juga hanya terjadi pada waktu yang juga terbatas, biasanya 

di puncak musim panas antara bulan Juni sampai Agustus. Sehingga 

mengambil fatwa yang meringankan tanpa memperhatikan unsur yang 

menjadi penyebab dibolehkannya jamak salat tersebut menjadi tidak tepat. 

Maka syarat, selama tidak dijadikan kebiasaan atau rutin dilakukan, sangat 

relevan untuk selalu jadi pertimbangan. Jika jadwal sholat sudah kembali 

normal, maka berlaku kaidah perubahan fatwa selalu disesuaikan dengan 

kondisi dan waktu yang melingkupi. 

 

B. Memberi Ucapan Pada Hari Raya Non Muslim 

Termasuk isu yang dekat dengan komunitas muslim minoritas adalah 

perihal hukum mengucapkan selamat pada hari raya keagamaan masyarakat 

setempat (non muslim). Isu ini selalu hangat dalam diskusi para ulama 

kontemporer disebabkan menurut sebagian ulama menilai isu ini adalah 

bagian dari pembahasan akidah Islam yang tidak bisa menerima kompromi, 

sebagian yang lain memandang isu ini bagian dari isu sosial (muamalah) 

meskipun tetap ada irisan permasalahan akidah. 

Untuk mendapatkan gambaran persoalan ini, akan dipaparkan 

pandangan ulama baik yang mengharamkan atau pun yang berpendapat 

sebaliknya terkait isu ini secara ringkas, sebagai berikut: 
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a. Pendapat yang mengharamkan. 

Para ulama yang ucapan kepada non muslim pada hari hari raya 

mereka, memasukkan perkara ini dalam ranah akidah Islam, dan menilai 

fatwa-fatwa yang membolehkan ucapan selamat hari raya kepada non muslim 

termasuk pemikiran menyimpang dan bentuk pendangkalan akidah. 

Bahkan Ibnu Qay>im berpendapat bahwa persoalan ini termasuk dalam 

ijmak (konsensus), bahwa haram hukumnya mengucapkan selamat pada hari 

raya orang-orang kafir (non muslim), karena hal tersebut merupakan bagian 

dari syiar-syiar kekufuran dan bentuk legitimasi atas kekufuran yang mereka 

lakukan.335 

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ibnu ‘Us \aimin 336 dan Bin Baz, 

menurut Bin Baz ucapan selamat kepada non muslim pada hari raya mereka 

haram dilakukan menggunakan wasilah apapaun secara mutlak, baik di negeri 

kaum muslimin ataupun di negara-negara non muslim. Maka hendaknya 

setiap muslim tidak terlibat apapun dalam hari raya non muslim tersebut.337 

Shalih al-Fauza>n, juga menegaskan bahwa perkara ini adalah ijmak, dan itu 

sudah cukup menjadi landasan kuat untuk dijadikan argumen akan haramnya 

perbuatan ini.338Pendapat ini juga yang dikeluarkan dalam fatwa Lajnah 

Daimah li al-Ifta’ Saudi Arabia, bahwa haram hukumnya memberi ucapan pada 

hari raya umat Nasrani.339 

 

335 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ahka>m Ahlu Z \immah, 1/293 

336 Muhammad bin Shalih al-‘Us \aimin, Majmu’ Fatawa wa Rasail, juz. 3 
(Riyadh: Dar al-Wathan, 1413), h. 33-35 

337https://binbaz.org.sa/fatwas/21240. 

338 http://www.alfawzan.af.org.sa/node/2385 

339 https://al-fatawa.com/fatwa/112542/. Fatwa No., 11.168 

https://al-fatawa.com/fatwa/112542/
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Adapun dasar argumen dari pendapat ini berdasarkan beberapa dalil, 

sebagai berikut:  

Pertama, firman Allah Ta’ala dalam surat az-Zumar /39 ayat 7, Allah 

berfirman: 

ضَهُ لَكُمْ إِنْ تَكْفُرُوا فإَِنَّ اللََّّ غَنٌِِّ عَنْكُمْ وَلَا يَ رْضَى لعِبَِادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَ رْ   
Terjemahnya: 

“Jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan 
(iman)mu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya; 
dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu 
kesyukuranmu itu.” 

 Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak meridhai kekufuran, maka 

ikut mengucapkan selamat atau ikut meraikan syiar agama lain selain Islam 

adalah bentuk ridha terhadap kekufuran dan syiarnya. Dan Allah Ta’ala telah 

menegaskan bahwa satu-satunya agama yang diridhai adalah Islam semata. 

Allah berfirman: 

سْلَامِ دِينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الَْْخِرةَِ مِنَ الْۡاَسِريِنَ  تَغِ غَيْرَ الْإِ  وَمَنْ يَ ب ْ
Terjemahnya: 

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-
kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia di 
akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (QS. Ali Imran/3: 85) 

Kedua, hadis Nabi shalallahu ‘alaihi wa salam, dari ‘Abdullah bin umar 

radhiyallahu 'anhu, Nabi shalallahu 'alaihi wa salam bersabda: 

 مَن  تَشَبَّه بقومٍ فهو منهم 340
 

340 Abu >> Daud Sulaiman bin Asy’at, Sunan Abi Daud, 6/144, hadis no. 4030 
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 Artinya: 

 “Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka termasuk bagian 
dari mereka.” (HR. Abu> Daud) 

 Ibnu Taimiyah berkomentar terkait hadis ini dengan mengatakan 

bahwa bagian dari menyerupai suatu kaum adalah dalam meniru sebagian 

perayaan mereka, sehingga seseorang berbangga dengan kebatilan yang ada 

pada orang-oranng kafir.341 

 Ketiga, sebuah atsar dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu, 

ia berkata: 

 اجتنبوا أعداء الله في عيدهم 342
 Artinya: 

 “Jauhilah orang-orang kafir pada hari raya mereka” (HR. al-Baihaqi) 

Dalil-dalil ini yang secara umum digunakan para ulama yang 

berpendapat bahwa ucapan selamat pada hari raya non muslim adalah 

perbuatan haram dan sebagai bentuk pengakuan atas kekufuran atau 

kemusyrikan  yang mereka lakukan. 

b. Pendapat yang membolehkan 

 

341 Ibnu Taimiyah Ahmad bin ‘Abdul Halim, Iqthidha’ al-S}ira>t} al-Mustaq >im li 
mukha>lafati As }a>bi al-Jahi >m, juz.1 (Beirut: Dar ‘Alim al-Kutub, 1999), h.43 

342 Ahmad bin Husain al-Baiha>qi, Sunan al-Kabi >r, juz. 19 (Kairo: Markaz Hajr 
li al-Buhuts wa ad-Dirosat, 2011), h. 166. Hadis No., 18.893 dan 18.894 
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Pendapat yang membolehkan ucapan kepada non muslim pada hari 

raya mereka adalah pendapat Yusuf al-Qara>d}awi,343 Musthafa al-Zarqa,344 

‘Abdullah bin Bayyah345, Majlis Fatwa eropa346 dan Juga pendapat Majlis Fatwa 

Mesir.347 

Adapun dasar argumen yang menjadi dalil pendapat ini adalah sebagai 

berikut: 

Pertama, firman Allah Ta’ala dalam surat al-Mumtahanan ayat 8 dan 9: 

ُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُ قَاتلُِوكُْمْ فِِ الد ِ  يْنِ وَلَمْ يُُْرجُِوكُْمْ مِ نْ دِيَاركُِمْ انَْ تَبَُِّوْهُمْ  لَا يَ ن ْهٰىكُمُ اللّٰ 
 اِنَّ اللّٰ َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِيَْ )

يْنِ  8وَتُ قْسِطُوْٓا الِيَْهِمْ  ُ عَنِ الَّذِيْنَ قاَتَ لُوكُْمْ فِِ الدِ  هٰىكُمُ اللّٰ  اَ يَ ن ْ ( انََّّ
كَ هُمُ الظٰ لِمُوْنَ وَاَخْرَجُوكُْمْ مِ نْ دِيَاركُِمْ وَظاَهَرُوْا عَ  ىِٕ

ٰۤ
مُْ فاَوُلٰ لٰٓى اِخْراَجِكُمْ انَْ تَ وَلَّوْهُمْۚٓ وَمَنْ ي َّتَ وَلََّّ  

 

Terjemahnya: 

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap 
orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak 
mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah 
mencintai orang-orang yang berlaku adil.(8) Sesungguhnya Allah hanya 
melarangmu (berteman akrab) dengan orang-orang yang 
memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung 
halamanmu, dan membantu (orang lain) dalam mengusirmu. Siapa 
yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-
orang yang zalim. 

 

 

343 https://www.al-qaradawi.net/node/3828 

344 https://islamonline.net/archive/تهنئة-النصارى-بأعياد-الميلادي 

345 ‘Abdullah  bin Bayyah, S}ina’ah  Fatwa.., h. 465-466 

346https://www.e-cfr.org/blog/2018/09/08/ 

347 https://www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=3470 
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Menurut al-Qara>d}awi, ayat ini mengandung perintah syariat untuk 

berbuat baik dan adil kepada orang-orang kafir (non muslim), adapun redaksi 

larangan dalam ayat ini ditujukan pada sikap loyalitas pada mereka (non 

muslim) yang memerangi atau memusuhi kaum muslimin.348 

Lebih lanjut, al-Qara>d}awi menjelaskan bahwa relasi muslim dan non 

muslim pada hari ini, dalam konteks kehidupan bernegara, sebagai 

masyarakat yang hidup berdampingan, maka tampak disini al-Qara>d}awi tidak 

membolehkan secara mutlak, akan tetapi dengan kententuan tertentu, seperti 

hubungan baik secara sosial, juga termasuk jika non muslim tersebut adalah 

orang terdekat yang punya hubungan yang khusus seperti tetangga, keluarga 

atau kerabat, kolega di kampus, atau teman di perusahaan, maka berbuat baik 

kepada mereka adalah sesuatu yang diperintah oleh agama, termasuk adalah 

memberi ucapan pada hari raya mereka.349 

Ayat ini membedakan dua jenin non muslim, pertama, adalah non 

muslim yang hidup berdampingan, dalam pekerjaan, tetangga, kolega ataupun 

keluarga, maka al-Qur’an memerintahkan berbuat baik dan adil kepada 

mereka dengan menjaga hubungan yang baik. Kedua, adalah non muslim yang 

memiliki permusuhan dan memerangi kaum muslimin, maka berteman akrab 

dilarang oleh syariat. 

Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Asma’ binti Abu> Bakar 

radhiyallahu 'anha, bahwa ketika dia telah masuk Islam, ibunya 

mendatanginya sedangkan dia masih musyrik, dan ibunya senang jika mereka 

 

348  Lihat: https://www.al-qaradawi.net/node/3828 

349 Lihat lebih lengkap: https://www.al-qaradawi.net/node/3828 
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tetap menyambung silaturahim dan memberi hadiah. Maka Nabi shalallahu 

'alaihi wa salam mengizinkan hal tersebut.350 

Al-Qara>d}awi menarik satu simpulan dari hadis ini, bahwa hadis ini pada 

kasus muysrik, dan Rasul tetap perintahkan untuk berbuat baik padanya, 

sedangkan ahlu kitab (Yahudi dan Nasrani), punya keududukan yang lebih 

dekat kepada Islam  dan disikapi lebih ringan dibandingkan kaum musyrik. 

Berdasarkan surat al-Maidah ayat 5 yang membolehkan untuk menikahi 

wanita mereka dan juga halalnya sembelihan mereka, maka ini menunjukkan 

satu relasi yang dekat dan akrab secara hubungan sosial dan kekeluargaan, 

pernikahan dan seterunya. 351 

Ketiga, hadis ‘Aisyah yang menjelaskan bahwa pernah suatu ketika ada 

seoran Yahudi yang mengucapkan salam dengan mengubah redaksinya al-Sam 

‘Alaika ya Muhammad (kecelakaan atasmu wahai Muhammad), maka Nabi  

shalallahu 'alaihi wa salam menjawab  wa ‘alaikum (juga atasmu), ‘Aisyah 

tersulut amarah terhadap ucapan Yahudi tersebut kemudian membalas 

ucapan tersebut dengan lebih buruk lagi. Maka Nabi shalallahu 'alaihi wa 

salam menasehati “Ya, ‘Aisyah, Allah mencintai kelembutan dalam segala 

hal.”352 

Keempat, sikap Nabi shalallahu 'alaihi wa salam ketika hidup di Makkah 

berdampingan dengan orang-orang musyrik, beliau tetap bersikap dengan 

penuh kelembutan dan welas asih, meskipun permusahan mereka kepada 

 

350 Muhammad bin Ismail al-Bukha>ri, S}ahi >h  al-Bukha>ri, 2/924. Hadis no. 2477 

351 ‘Abdullah  bin Bayyah, S}ina’ah  Fatwa wa Fiqhi al-Aqalliyat, h. 467-468 

352 Muhammad bin Ismail al-Bukha>ri, S}ahi>h  al-Bukha>ri, 5/2242. Hadis no. 
5678 



 
 

174 
 

 
 

Nabi shalallahu 'alaihi wa salam sangat besar, karena memang ini adalah fase 

dakwah di mana Rasulullah shalallahu 'alaihi wa salam mengharapkan mereka 

dapat menerima Islam, dan itu tidak mungkin dilakukan dengan akhlak yang 

keras dan perangai yang buruk. 

Al-Qara>d}awi menyimpulkan, bahwa memberi ucapan pada non muslim 

pada hari raya (natal) mereka, tidak bermakna bahwa hal tersebut adalah 

bentuk ridha atas kekufuran mereka, karena ucapan tersebut hanyalah 

kalimat basa-basi sosial. Maka juga tidak terlarang untuk menerima hadiah 

dari mereka ataupun membalas hadiah tersebut, sebagaimana Nabi shalallahu 

'alaihi wa salam juga menerima hadiah dari non Muslim seperti hadiah dari 

Muqauqis, penguasa Mesir kala itu. Dengan catatan, hadiah tersebut bukan 

sesuatu yang diharamkan seperti khamr dan semisalnya.353 ‘Abdullah bin 

Bayyah menambahkan, bahkan jika ucapan tersebut ditujukan untuk 

menggapai maslahat yang lebih besar, yaitu berharap masuk Islamnya 

mereka354 

Dari dua pendapat di atas, antara yang mengharamkan dan 

membolehkan, dapat ditarik beberapa kesimpulan: 

a. Tidak ada nash tegas dan jelas yang melarang seorang muslim memberi 

ucapan pada non muslim pada hari raya mereka. Dalil-dalil yang 

digunakan bersifat dzan, bukat qath’I, sehingga mengharamkan secara 

mutlak tidak tepat. 

b. Adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama menunjukkan 

perkara ini bukan termasuk ijmak, sebagaimana yang diklaim. Yang lebih 

 

353 ‘Abdullah  bin Bayyah, S}ina>’ah  Fatwa wa Fiqhi al-Aqalliyat, h. 470 

354 ‘Abdullah  bin Bayyah, S}ina>’ah  Fatwa wa Fiqhi al-Aqalliya>t, h. 472 
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tepat jika ijmak di sini ditarik pada kasus ikut merayakan hari raya non 

muslim, adapun dalam konteks sekedar ucapan yang merupakan basa-

basi sosial maka hal ini diluar dari larangan tersebut. 

c. Pendapat yang mengharamkan melihat perkara ini bagian dari isu akidah, 

sehingga adanya asumsi bahwa mereka yang memberikan ucapan kepada 

non muslim menunjukkan sikap ridha dan setuju atas kebatilan dan 

kekufuran mereka tidak tepat, karena setiap muslim tau bahwa apa yang 

dirayakan oleh non muslim, seperti natal dan semial, adalah tidak benar, 

dan niat serta dorongan untuk memberi ucapan kepada mereka tidak 

berangkat dari keyakinan yang setuju dan ridha kepada mereka, akan 

tetapi sekedar basa-basi sosial semata. Karena berbuat baik dan adil tidak 

mesti diterjemahkan sebagai cinta, hidup berdampingan dengan harmonis 

juga tidak mesti diartikan sebagai loyal atau wala’ 

d. Sebagai sebuah fatwa, pandangan Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qay>im 

tidak mengikat, yang boleh jadi fatwa tersebut relevan pada masa di mana 

keduanya hidup, akan tetapi dalam konteks muslim minoritas 

kontemporer, fatwa-fatwa ulama masa kini lebih relevan, sebagaimana 

kaidah menyatakan bawha fatwa selalu berubah mengikuti variabel yang 

melingkupinya. Termasuk di sini adalah lembaga fatwa yang menangani 

langsung, seperti lembaga fatwa Eropa, maka sebagaimana kaidah bahwa 

lembaga diposisikan sebagai hakim (jama>’ah al -muslimi>n yaqu>mu 

maqa>ma al-Qa >d}i), ditintau dari penguasaan mereka atas realitas yang 

dihdapi dan solusi tepat guna yang diambil.  

e. Perlu juga jadi catatan, fatwa-fatwa terkait bolehnya seorang muslim 

memberi ucapan pada hari raya non muslim, hanya berlaku dan tepat 

diterapkan pada kondisi yang sesuai atau menuntut keadaan tersebut, 
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dalam hal ini, seperti komunitas muslim minoritas di negeri-negeri Barat 

(non muslim), karena hal tersebut yang lebih maslahat dari sudut pandang 

sosial dan keagamaan yang relatif lebih majemuk bahkan kondisi lemah. 

Sehingga umat Islam mudah bersosial bersama masyarakat beragama lain, 

juga tidak kalah penting, aklak mulia dan sikap bersahabat dapat menjadi 

pintu hidayah bagi non muslim yang ingin belajara dan mengenal Islam. 

Kisah-kisah masuk Islam yang dilatarbelakangi hal ini sangat banyak 

tersebar dan dapat diakses, baik di media cetak ataupun online. Maka 

dalam kondisi yang berbeda, muslim mayoritas dengan kondisi yang ideal 

dan lebih baik, boleh jadi fatwa-fatwa ini tidak relevan untuk diterapkan, 

karena variabel yang melingkupinya berbeda. 

 

C.  Status Pernikahan Istri Mualaf dan Suami Non Muslim 

Angka populasi muslim di Eropa mengalami tren peningkatan yang 

signifikan, bahkan diprediksi populasi Muslim di Eropa akan menyentuh 

angka 14% dari total populasi pada 2050. Menurut Pew Research, hal ini bisa 

dilihat dari statistik peningkatan populasi pada tahun 2016 yang berjumlah 

25,8 juta atau 4.9% dari total populasi Eropa yang tersebar dalam 28 negara. 

Presentase ini naik dari angka 19.5 juta di tahun 2010. Pertambahan jumlah 

ini berasal dari beberapa faktor; seperti migran yang menetap, suaka 

kemanusian, pengungsi negara-negara perang, dan konversi beragama355 

Islam sebagai agama dengan angka pertumbuhan paling pesat di Eropa, 

angka konversi beragama menjadi muslim cukup tinggi, yaitu di angka 2% dari 

 

355https://www.pewresearch.org/religion/2017/11/29/europes-growing-muslim-
population/. Diakses pada 15 April 2024 

https://www.pewresearch.org/religion/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/
https://www.pewresearch.org/religion/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/
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total populasi muslim Eropa atau perkiraan 200.000 – 320.000 orang telah 

menjadi muslim.356 Di Amerika angkanya bahkan lebih besar, menurut The 

New York Times, diperkirakan ada 25% muslim Amerika adalah mualaf.357 

Menurut The huffington Post, meskipun angkanya sulit dipastikan, para 

pengamat memperkirakan ada 20.000 orang Amerika masuk Islam setiap 

tahunnya.358 

Fenomena konversi agama menjadi muslim yang masif di negara-

negara Eropa dan Amerika menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang 

dapat diterima dan sejalan dengan fitrah manusia. Sehingga angka-angka 

pertambahan populasi muslim sangat meningkat secara signifikan. Akan 

tetapi, dari fenomena ini, muncul satu persoalan kekeluargaan, di mana 

seorang istri yang masuk Islam sedangkan suaminya tetap non muslim. 

Persoalan ini termasuk yang punya atensi yang paling besar bagi komunitas 

muslim di negeri-negeri dengan mayoritas non muslim. Bagaimana status 

pernikahan mereka apakah tetap diakui dalam Islam atau justru 

mengharuskan mereka bercerai dan berpisah. Ditambah, jika pasangan 

tersebut sudah memiliki keturunan yang akan menambah beban perasaan 

untuk berpisah. 

Secara hukum fikih normatif, mayoritas ulama berpendapat bahwa 

seorang wanita yang masuk Islam sedangkan suaminya masih berstatus non 

muslim (kafir), maka hal tersebut mengharuskan perceraian  (dipisahkan) 

 

356https://ctc.westpoint.edu/islamic-activism-in-europe-the-role-of-converts/. 
Diakses pada 15 April 2024 

357https://www.nytimes.com/2005/04/30/nyregion/muslim-converts-face-
discrimination.html Diakses pada 17 April 2024. 

358 https://www.huffpost.com/entry/post-911-islam-converts_n_935572 Diakses 
pada 15 April 2024 

https://ctc.westpoint.edu/islamic-activism-in-europe-the-role-of-converts/
https://www.nytimes.com/2005/04/30/nyregion/muslim-converts-face-discrimination.html
https://www.nytimes.com/2005/04/30/nyregion/muslim-converts-face-discrimination.html
https://www.huffpost.com/entry/post-911-islam-converts_n_935572
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untuk keduanya. 359 Jika pendapat ini yang menjadi panduan muslim minoritas 

maka menimbulkan beberapa persoalan keluarga yang cukup dilematis, yaitu 

beban perasaan yang berat bagi seorang istri yang mencintai keluarganya; 

suami dan anak-anaknya, kemudian harus berpisah tempat tinggal karena 

status yang sudah berbeda. Selain itu, ada kekhawatiran hal tersebut juga 

dapat menghambat para wanita lain yang ingin masuk Islam karena 

kekhawatiran akan rumah tangganya setelah mereka memeluk Islam. 

Atas realitas ini, para ulama kontemporer punya jawaban dan sikap 

yang berbeda, akan tetapi sebelum lebih jauh merinci hal tersebut, perlu 

dipahami dahulu bentuk-bentuk pernikahan dalam Islam sebagai gambaran 

awal.  

a. Bentuk-bentuk pernikahan dalam Islam 

1) Pernikahan muslim dengan muslimah. 

Ini adalah pernikahan yang sah secara syariat, kesamaan agama adalah 

poin yang menjadi standar setiap pernikahan yang dilakukan umat Islam. Para 

ulama sepakat akan sah dan bolehnya model pernikahan ini berdasarkan 

firman Allah Ta’ala dalam surat al-Baqarah/2 ayat 221: 

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum 
mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik 
dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah 
kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita 
mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang 
mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. 
Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan 
ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 

 

359 Yusuf al-Qara>d }awi, Fiqhi al-Aqalliya>t…, h.105. lihat juga: Majmu’ah min al-‘Ulama, 
Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, 7/34 
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(perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil 
pelajaran.” 

Ayat ini menjadi landasan bahwa seorang muslim harus menikah 

dengan muslimah.  Maka tidak dibenarkan pernikahan ataupun menikahkan 

antara seorang muslim dengan musyrikah atau seorang muslimah dengan 

musyrik.360 

2) Pernikahan muslim dengan wanita ahli kitab 

Tentang pernikahan model kedua ini telah disebutkan oleh Allah Ta’ala 

dalam al-Qur’an. Allah berfirman: 

“...(Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga 
kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-
wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang 
diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas 
kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan 
maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya sahaya.” (QS. 
Al-Maidah/5:5) 

Ayat ini menyinggung persoalan pernikahan seorang muslim dengan 

wanita ahli kitab (yahudi/nasrani). Meskipun pernikahan model kedua ini 

dibolehkan menurut banyak ulama,361 akan tetapi mereka berbeda pendapat 

tentang rincian dan cakupan ahli kitab dalam ayat ini. Beberapa pendapat yang 

menyebutkan rincian dan cakupan dari wanita ahli kitab dalam ayat ini, 

sebagai berikut: 

Pertama, menurut al-Sya>fi’i, ahli kitab dalam ayat ini adalah wanita dari 

kalangan Bani Israil.362 Kedua, ada pendapat yang mengatakan bahwa wanita 

 

360 Lihat: Ibnu Katsir, Tafsi>r al-Qur’an al-‘Az \i >m, 1/582 

361 Muhammad bin Ahmad al-Qurt}ubi, al-Ja>mi’ li Ahka>mi al-Qur’an, juz.3 (Kairo: Dar 
al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), h. 70 

362 Ibnu Katsir, Tafsi >r al-Qur’an al-‘Az \i >m, 3/42 
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ahli kitab di sini hanya wanita dari ahli kitab z]immi yang berada di bawah 

kekuasaan kaum muslimin, bukan yang memerangi kaum muslimin 

(harbi)363pendapat ini juga disandarkan kepada Ibnu abbas radhiyallahu 

'anhu.364 Ketiga, menurut Abu> Hanifah, cakupan ahli kitab merujuk kepada 

umat sebelum Islam yang telah diberikan kitab kepada mereka ataupun suhuf 

(lembaran) seperti yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, tidak terbatas hanya 

pada umat Nabi Musa atau umat Nabi Isa saja.365 Tampak dsini, Abu> Hanifah 

memperluas cakupan ahli kitab. Keempat, sebagian ulama berpendapat bahwa 

ahli kitab disini adalah dari kalangan yahudi dan nasrani dari kalangan wanita 

merdeka, baik mereka wanita yang menjaga kemuliaan dirinya ataupun 

tidak.366 Sedangkan pendapat lain, tidak menyaratkan wanita merdeka, bisa 

juga dari kalangan hamba sahaya, akan tetapi mereka harus termasuk ahli 

kitab yang beriman dan taat pada agamanya.367 Pendapat terakhir adalah 

pendapat mayoritas ulama, temasuk dari kalangan empat mazhab.368 

Kesimpulannya adalah, para ulama membolehkan pernikahan dengan 

wanita ahli kitab akan tetapi dengan rincian dan cakupan yang diperselisihkan 

kriterianya. 

3) Pernikahan muslim dengan wanita musyrik. 

 

363 Ibnu Katsir, Tafsi >r al-Qur’an al-‘Az \i >m, 3/42 

364 Abu >> Bakar Ibn al-‘Arabi, Ahka >m al-Qur’an, juz.2 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 
2003), h. 45 

365 Ahmad Razi al-Jassas, Ahka>m al-Qur’an, juz.3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 135 

366 Muhammad bin Jarir al-T}obari, Jami’ al-Baya>n ‘An Takwil A<ya al-Qur’an, juz.9 
(Makkah: Dar at-Tarbiyah wa at-Turots, 1431), h. 581 

367 Muhammad bin Jarir al-T}obari, Jami’ al-Baya>n ‘An Takwil A<ya al-Qur’an, 9.584 

368 Muhammad Ali al-S}obuni, Rawa>i’ al-Baya>n, juz.1 (Mekkah: Dar Mawahib al-
Isla>miyah, 2022), h. 232-233 
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Pernikahan jenis ketiga ini adalah jenis pernikahan yang terlarang 

dalam syariat Islam, berdasarkan surat al-Baqarah (2) ayat 221 yang 

disebutkan sebelumnya. Para ulama berpendapat akan keharaman jenis 

penikahan ini. Meskipun ada sedikit perbedaan dalam mendefiniskan musyrik 

dalam ayat ini, akan tetapi pendapat mayoritas adalah mereka dari kalangan 

penyembah berhala (pagan).  

4) Pernikahan muslimah dengan pria non muslim. 

Jenis pernikahan ini haram secara mutlak menurut konsensus para 

ulama.369 Baik itu laki-laki ahli kitab ataupun musyrik. Karena seorang 

muslimah hanya sah menikah dengan pria muslim,  hal ini berdasarkan surat 

al-Baqarah ayat 221.  

Dari empat jenis pernikahan di atas, dapat disimpulkan dalam tabel 

berikut: 

 

No Jenis Pernikahan status Ket 

1 Muslim dan muslimah sah  disyariatkan 

2 Muslim dan wanita ahli kitab Boleh Dengan syarat 

3 Muslim dan musyrikah Haram  jumhur ulama 

4 Muslimah dan pria non 

muslim 

Haram Ijmak 

 Adapun pembahasan dalam kasus muslim minoritas yang dibahas di 

sini adalah kasus pernikahan kategori keempat. Yaitu pernikahan muslimah 

 

369Usamah bin Sa’id al-Qah }t }a>ni, dkk, Mausu >’ah al-Ijma’ fi> Fiqh al-Isla>mi, juz.3 (Riyadh: 
Dar al-Fadhilah, 2012), h.242 
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dan pria non muslim. Lebih spesifik adalah kasus seorang istri yang pada 

mulanya non muslim (kafirah) kemudian masuk Islam sedangkan suaminya 

masih berstatus non muslim (kafir).  

 Dalam kasus masuk islamnya seorang wanita yang berstatus menjadi 

istri bagi seorang laki-laki non muslim, ada tiga keadaan yang memungkinkan 

untuk terjadi, sebagaimana yang dijelaskan oleh ‘Abdullah bin Bayyah sebagai 

berikut:370 

Pertama, suami dan istri masuk Islam bersamaan. Maka pernikahan 

keduanya tetap sah dan bisa dilanjutkan. 

Kedua, suami masuk Islam dan istri tidak masuk Islam. Maka nikah 

keduanya tetap sah dan bisa dilanjutkan dengan catatan istri termasuk 

penganut agama ahli kitab; yahudi atau nasrani. 

Ketiga, hanya istri yang masuk Islam sedangkan suami tidak masuk 

Islam. Dalam kasus ini ada beberapa poin yang perlu dirinci: 

1) Jika istri belum sempat digauli, maka wajib dipisah (cerai) saat sang 

istri telah masuk Islam. 

2) Jika sudah digauli, kemudian suami masuk Islam ketika istri dalam 

masa iddah (3x suci), maka pernikahan tetap sah dan bisa 

dilanjutkan. 

3) Jika sudah digauli dan suami tetap tidak masuk Islam hingga masa 

iddahnya habis, maka istri dapat memilih untuk menunggu hingga 

suaminya masuk Islam meskipun hingga waktu yang lama, dan jika 

 

370 ‘Abdullah  bin Bayyah, S}in>a’ah  Fatwa wa Fiqhi al-Aqalliyat, h. 487-488 
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suaminya kemudian hari masuk Islam maka pernikahannya tetap 

sah dan tidak perlu mengulang. 

Pendapat ‘Abdullah bin Bayyah dalam kasus ini, terkhusus poin nomer 

tiga keluar dari pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa seorang 

wanita  non muslim otomatis cerai (pisah) dari suaminya ketika dia telah 

masuk Islam. Pendapat ini juga adalah pendapat yang diambil oleh Yusuf al-

Qara>d}awi371,  juga Muhammad Yusri Ibrahim, 372 dan pendapat ini yang pakai 

oleh Majlis Fatwa Eropa (European Council for Fatwa and Research). 

Meskipun yang mengikuti pendapat jumhur ulama terkait masalah ini, 

dengan jatuhnya cerai (pisah) secara langsung bagi wanita yang masuk Islam 

juga pendapat yang banyak diikuti ulama kontemporer, termasuk lembaga 

fatwa Arab saudi (lajna daimah lil Ifta’)373, juga pendapat Syauqi Ibrahim ‘alam 

dari dewan fatwa Mesir (Dar al-Ifta’ al-Mishriyyah),374 dan juga pendapat Bin 

Baz.375 

Perbedaan pendapat tentang kasus ini bermuara pada 

pendapat-pendapat dari ulama klasik. Muhammad Yusri menyebutkan ada 13 

pendapat dalam hal ini,376 9 lainnya disebutkan oleh Ibnu Qay>im al-Jauziyah 

dalam Ahka >m Ahlu Zimmah.377 Sebagai berikut: 

 

371 Yusuf al-Qara>d }awi, Fi Fiqhi al-Aqalliyat, h. 120-122 

372 Muhammad Yusri Ibrahim, Fiqh an-Nawazil li al-Aqalliyat, h.1039 

373 https://islamqa.info/ar/answers/.  Diakses pada 17 April 2024. 

374 https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/12323. Fatwa nomer. 3237, dikeluarkan 
pada 19 Juni 2016. Diakses pada 17 April 2024. 

375 https://binbaz.org.sa/fatwas/20956 Diakses pada 17 April 2024. 

376 Muhammad Yusri Ibrahim, Fiqh an-Nawazil li al-Aqalliyat, h.1004-1008 

377 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ahka>m Ahlu al-Z |immah, juz.1 (Beirut: Dar Ibn Hazm, 
2021), h. 436 

https://islamqa.info/ar/answers/
https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/12323
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a. Jika suami atau istri masuk Islam maka secara langsung 

pernikahannya dinyatakan batal atau faskh (pisah). Ini adalah 

pendapat Hasan al-bashri, Atho’ dan juga Ikrimah. 

b. Jika suami masuk Islam terlebih dahulu dan  sudah menawarkan 

Islam kepada istrinya lalu ia menolak dan istri bukan termasuk ahli 

kitab (yahudi/nasrani), maka pernikahan keduanya batal. Ini 

adalah pendapat mazhab Maliki dan dipilih oleh Ibnu Qay>im. 

c. Jika suami masuk Islam dan istri tidak segera masuk Islam maka 

pernikahannya batal. Ini pendapat Ibnu Qasim  dan sebagian 

Malikiyyah. 

d. Jika salah satu dari suami atau istri masuk Islam, dan kemudian 

tidak diikuti oleh pasangannya hingga masa ‘iddah habis, maka 

nikahnya batal. Ini pendapat Mujahid bin Jabbar dari kalangan 

Tabi’in. 

e. Jika salah satu dari suami istri masuk Islam, maka pernikahannya 

batal jika salah satu dari keduanya pindah dari negeri kafir (dar al-

Harb), ke negara Islam (dar al-Isla >m). Ini pendapat mazhab Hanafi. 

f. Jika salah satu masuk Islam, maka pernikahan mereka batal jika 

keduanya bukan dari ahli kitab. Adapun jika dari ahli kitab 

keduanya, maka wajib dipisah (fasakh). Ini pendapat At}o’ bin Abi 

Rabah. 

g. Jika salah satu dari keduanya masuk Islam di negara perang (dar al-

Harb), hingga masa ‘iddah habis dan suami belum masuk Islam, 

maka pernikahannya batal. Ini pendapat mazhab Hanafi secara 

khusus. 
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h. Jika salah satu dari mereka masuk Islam dan kemudian pasangan 

enggan untuk masuk Islam, maka pernikahan mereka batal. Ini 

pendapat Umar bin Abdul Aziz. 

i. Jika salah satu masuk Islam, maka pernikahan keduanya tidak batal 

tanpa adanya putusan hakim. Ini pendapat Tawus bin Kaisan al-

Yamani dari kalangan Tabi’in. 

j. Akad nikah keduanya batal jika keduanya berada di negara Islam, 

kecuali dengan adanya putusan hakim. Ini pendapat mazhab Hanafi, 

dan Sufyan al-S {auri 

k. Tidak batal pernikahan keduanya jika tidak melalui jalur peradilan 

atau selesainya masa iddah. Ini adalah pendapat al-Zuhri dari 

Tabi’in 

l. Jika salah satu masuk Islam, maka akad nikah yang mulanya bersifat 

lazim (tetap), berubah menjadi akad jaiz (longgar),378 maka akad 

berubah menjadi mauquf (status quo), jika yang salah satu 

kemudian masuk Islam, maka pernikahan terus berlanjut, dan pada 

saat yang sama si istri punya pilihan untuk menikah dengan laki-

laki lain. Ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Jauzi, Daud al-Z{ahiri, dll.  

m. Jika salah satu dari keduanya masuk Islam, maka akad nikah 

menjadi akad jaiz. Istri punya pilihan untuk berpisah dari suami, 

atau tetap tinggal bersama suami, selama mereka berada di tempat 

yang aman, atau dalam hal ini adalah negara Islam. Pendapat ini 

diriwayatkan dari ‘Umar bin Khattab dan ‘Ali bin Abi Thalib. 

 

378 Akad jaiz artinya kedua belah pihak punya kelonggaran untuk memutus akad. 
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Dari pendapat-pendapat di atas dapat diringkas menjadi tiga kategori 

dari masuk Islamnya seorang istri atau salah satu dari kedua suami-istri. 

Pertama, bahwa pernikahan seorang muslimah dengan pria non muslim 

adalah batal atau (fasakh), adapun perbedaan ulama dalam hal ini hanya 

terkait tenggat waktu batalnya saja. Kedua, pernikahan menjadi batal dengan 

adanya putusan peradilan (hakim), atau ketika keduanya berada di negara 

Islam. Ketiga, terjadi perubahan akad dalam pernikahan yang pada awalnya 

adalah akad lazim menjadi akad jaiz. Dimana istri bisa memilih untuk berpisah 

atau tetap bersama suaminya. 

Dari tiga kategori di atas, Muhammad Yusri menyimpulkan adanya 4 

jenis pembatalan pernikahan karena sebab masuk Islam.379 Sebagai berikut: 

Pertama, terjadinya fasakh (pisah) pernikahan setelah masa ‘iddah 

habis (masa tunggu), maka konsekuensi dari kategori ini adalah harus adanya 

akad baru dan mahar baru jika suami nantinya telah masuk Islam dan ingin 

kembali pada istrinya. 

Kedua, terjadinya pemisahan dengan talak. Jika talak terjadi sebelum 

masa ‘Iddah, dan kemuda suami masuk Islam saat masa ‘iddah belum habis, 

maka tidak perlu melakukan pengulangan akad nikah. 

Ketiga, masih menjadi suami-istri, akan tetapi tidak dibolehkan 

melakukan aktifitas seksual. Untuk konsekuensi ini, diharuskan melakukan 

pengulangan nikah (tajdid), tapi tidak wajib memberikan mahar yang baru. 

 

379 Muhammad Yusri Ibrahim, Fiqh an-Nawa>zil li al-Aqalliyat, h. 1008 
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Keempat, kondisi mauquf (status quo), status pernikahan tetap ada, 

meskipun hingga masa ‘iddah habis, dan istri dapat menuggu masuk Islamnya 

suami meski dalam waktu yang lama. 

Dalam konteks fikih minoritas di mana seorang istri yang masuk Islam 

sedangkan suaminya tidak, secara umum ulama kontemporer terbagi menjadi 

dua pendapat besar sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. 

Pertama, yang berpandangan bahwa status pernikahannya adalah pisah 

secara otomatis saat si istri masuk Islam. Kedua, pandangan yang menjadikan 

akad nikah sebagai akad jaiz.  

 Pendapat pertama adalah pendapat banyak ulama dari kalangan 

tabi’in, seperti Sa’id bin Jubair, Umar bin Abdul Aziz, al- Hasan al-Bas }ri, 

Qatadah dan Al-Sya’bi, pendapat ini juga disandarkan pada para sahabat besar 

seperti Umar bin Khattab, Jabir bin Abdillah, dan Ibnu Abbas.380 

Pendapat kedua, ini adapalah pendapat Daud bin Ali dari mazhab 

Dzahiri, juga pendapat Hamad bn Abi Sulaiman. Pendapat ini berpandangan 

bahwa istri yang masuk Islam tetap dalam akad nikah yang sah dan tetap  

berhak mendapatkan nafkah serta tempat tinggal, hanya saja tidak dibolehkan 

bagi keduanya untuk melakukan hubungan suami istri.381 

 Ibnu Qay>im melakukan kajian terhadap masing-masing pendapat, dan 

mera >jihkan pendapat kelompok kedua. Adapun poin-poin tarji>h} Ibnu Qay>im 

sebagai berikut: 

 

380 Ibnu Qayyim, Ahka>mu Ahlu al-Z |immah, 1/437 

381 Ibnu Qayyim, Ahka>mu Ahlu al-Z |immah, 1/441 
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a. Pendapat pertama yang menyandarkan ini pada pendapat para sahabat 

tidak bisa dijadikan pegangan, karena riwayat kredibel yang 

menyebutkan itu adalah pendapat Umar, Jabir dan Ibnu Abbas tidak 

benar. Bahkan tidak ditemukan satu riwayat pun yang datang dari 

sahabat dalam masalah ini.  

Adapun riwayat yang dijadikan pegangan oleh kelompok pertama ini 

adalah riwayat dari Alqamah yang menyatakan bahwa dahulu kakek 

dan neneknya beragama nasrani, lalu neneknya masuk Islam, dan Umar 

bin Khattab langsung memisahkan mereka.382  

Ibnu Qay>im mengkritisi riwayat ini sebagai dalil yang menetapkan 

bahwa pernikahan tersebut otomatis pisah (cerai), karena riwayat ini 

tidak menyatakan secara tegas akan hal tersebut dan masih 

mengandung banyak kemungkinan. Seperti kemungkinan pemisahan 

itu dilakukan setelah masa ‘iddah telah habis, atau si istri memilih 

sendiri untuk pisah tanpa menunggu keislaman suaminya, atau ada 

juga kemungkinan mereka mengikuti pendapat yang mengatakan 

bahwa akad nikah terus berlangsung sampai dipisahkan oleh 

pemimpin kaum muslimin.383 

Lebih lanjut, Ibnu Qay>im berpandangan bahwa riwayat ini justru 

memperkuat pendapat kelompok kedua, karena bisa dikompromikan 

dengan riwayat lain dan tentunya lebih dapat diterima. Sebagaimana 

riwayat Ibnu Abi > Syaibah,384 yang menyatakan bahwa seorang wanita 

 

382 Ali bin Ahmad bin Hazm, al-Muhalla bi al-As}ar, juz.5 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 
371 

383 Ibnu Qayyim, Ahka>mu Ahlu adz- al-Z |immah, 1/442 

384 ‘Abdullah  bin Muhammad bin Abi > Syaibah, al-Mus}annaf, juz.9 (Riyadh: Dar Kunuz 
Isybiliya, 2015), h. 305. Hadis no, 17.319 
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yang masuk Islam maka diberi pilihan antara tetap bersama suaminya 

atau berpisah darinya atau dipisahkan oleh pemimpin. 

Dari riwayat-riwayat ini tampak bahwa pemisahan pernikahan secara 

otomatis tidak menjadi satu-satunya pilihan, sikap ‘Umar bin Khattab 

dalam beberapa riwayat menunjukkan justru pemimpin dapat memilih 

keputusan yang paling dekat pada maslahat kedua pasangan, antara 

memisahkannya saat itu juga, atau menawarkan Islam terlebih dahulu 

lalu dipisahkan jika menolak. 

b. Akad pernikahan seharusnya tidak otomatis putus atau pisah secara 

mutlak sebagaimana pendapat kelompok kedua, dalilnya adalah apa 

yang terjadi pada pernikahan putri Rasulullah shalallahu 'alaihi wa 

salam, Zainab dengan Abu >l ‘Ash, di mana Nabi shalallahu 'alaihi wa 

salam memisahkan mereka karena Zainab telah masuk Islam 

sedangkan Abu>l ‘Ash masih berstatus musyrik, akan tetapi ketika Abu>l 

‘Ash datang ke Madinah pada masa-masa gencatan senjata antara 

Madinah dan Mekkah, Rasulullah shalallahu 'alaihi wa salam 

mengizinkan Abu>l ‘Ash menginap bersama Zainab dalam satu rumah, 

dan kalimat Nabi shalallahu 'alaihi wa salam jelas: 

 أي بُ نَ يَّةُ، أكرمِِى مَثواه، ولا يقَربََ نَّكِ، فإِنَّكِ لا تََِل يَ له، ولا يحَِلُّ لَك 385

Artinya: 

“wahai putriku, muliakanlah dia, jangan sampai dia 
mendekatimu, sesungguhnya kau tidak halal baginya dan 
dia tidak halal untukmu.”  

 

385 Ahmad bin Husain al-Baihaqi, as-sunan al-Kabi >r, juz.18 (Kairo: Markaz Hajr li al-
Buhuts, 2011), h. 471. Hadis no. 18.230 
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Bahkan setelah berpisahnya Zainab dan Abu >l ‘Ash yang kemudian pada 

akhirnya Abu >l ‘Ash Masuk Islam, Rasulullah shalallahu 'alaihi wa salam 

mengembalikan Zainab kepada Abu>l ‘Ash sebagai suaminya dengan 

akad nikah pertama setelah berpisah selama 6 tahun.386 

Selain riwayat pernikahan Zainab dan Abu >l ‘Ash, riwayat senada juga 

menunjukkan poin yang sama, seperti riwayat Imam Malik bin Anas 

dalam Muwat }o’ bahwa ketika istri dari Shofwan bin Umayyah masuk 

Islam, shofwan baru masuk Islam pada saat fathu Makkah, atau satu 

bulan setelahnya. Dan dalam kasus ini Nabi shalallahu 'alaihi wa salam 

juga tidak memisahkan mereka.387 Juga termasuk riwayat masuknya 

Islamnya Ummu Hakim sedangkan suaminya Ikrimah bin Abi Jahal 

tetap dalam keadaan musyrik dalam beberapa waktu hingga melarikan 

diri ke Yaman, setelah mendapat jaminan keamanan, lalu ia 

menyatakan masuk Islam, dan Nabi shalallahu 'alaihi wa salam tidak 

memisahkan mereka dan tetap pada akad awal pernikahan.388 

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa riwayat-riwayat yang menjelaskan 

akan tetapnya pernikahan dan tidak ada pembaruan akad nikah 

merupakan pendapat yang masyhur secara periwayatan tarikh.389 

c. Riwayat-riwayat yang telah disebutkan sebelumnya juga menjadi 

bantahan untuk pendapat yang mengatakan adanya masa tunggu bagi 

 

386 Muhammad bin ‘Abdullah  al-Hakim, al-Mustadrak ‘Ala > ash-S}ahi >h ain, juz. 3 
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), h. 262-263. Hadis no. 5038 

387 Malik bin Anas, al-Muwat}o’, juz.2 (Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al-‘Arabi, 1985), h. 
543, hadis no. 44 

388 Malik bin Anas, al-Muwat}o’2/545, hadis no. 46. 

389 Ibnu Qayyim, Ahka>m Ahlu adz- al-Z |immah, 1/446 



 
 

191 
 

 
 

suami untuk masuk Islam selama masa ‘iddah belum berakhir. Karena 

berdasarkan riwayat Zainab, jelas tidak menunjukkan adanya waktu 

masa tunggu. Meski adanya larangan untuk hubungan suami istri, 

sehingga status menggantung pernikahan itu dikembalikan pada istri 

bukan pada suami. Dan intri persoalannya adalah adanya perubahan 

akad dari akad lazim menjadi akad jaiz. 

Ibnu Qay>im juga memandang bahwa status quo dalam pernikahan 

tersebut tidak akan mendatangkan mudarat bagi si istri dan tidak ada 

aturan syar’i yang dilanggar,  

Yusuf al-Qara>d}awi berkomentar atas tarji>h} Ibnu Qay>im, bahwa 

permasalahan masuk islamnya istri tanpa diikuti oleh suami adalah 

permasalahan yang para ulama telah berbeda pendapat di dalamnya. Dan 

menurut al-Qara>d}awi, tarji>h} Ibnu Qay>im dalam masalah ini berdasarkan 

argumentasi yang kuat berdasarkan fatwa-fatwa dan atsar dari para sahabat 

dan tabi’in.390 

Meskipun demikian al-Qara>d}awi melihat ada sebuah kemusykilan dari 

pendapat yang dira >jihkan oleh Ibnu Qay>im dan gurunya Ibnu Taimiyah bahwa 

wanita yang masuk Islam tanpa suaminya tetap tinggal bersama dan dilarang 

terjadi hubungan suami istri, sembari menunggu keislamannya meskipun 

berlangsung bertahun-tahun. Karena sangat riskan, keduanya tinggal di dalam 

rumah yang sama dalam jangka waktu yang lama, dan tentu godaan 

melakukan hal tersebut sangat besar apatah lagi keduanya adalah pasangan 

muda. 

 

390 Yusuf al-Qara>d }awi, Fi > Fiqh al-Aqalliyat, h. 117 
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Lebih lanjut al-Qara>d}awi lebih setuju pada pendapat ‘Ali bin Abi Thalib 

radhiyallahu 'anhu, bahwa adanya perubahan akad, dari lazim menjadi jaiz, 

dan selama itu pula istri boleh tetap tinggal bersama suaminya ataupun 

berpisah darinya, dengan catatan selama dalam kondisi aman seperti negara 

Islam dan dia tidak pergi dari negerinya.  

Masih menurut al-Qara>d}awi, pendapat ini lebih tepat untuk kondisi 

yang sekarang dialami oleh kaum muslimin di sana, para muslimah yang baru 

masuk Islam, mereka masih bersama suami mereka (non muslim), di negeri 

non muslim, maka keberadaan mereka dalam kondisi tersebut sembari 

berharap keislaman suaminya, lebih khusus lagi pasangan yang sudah 

memiliki anak dari pernikahannya dan khawatir akan kehilangan mereka 

karena faktor perpisahan suami-istri,391 dan ini adalah pendapat yang mudah 

bagi para muslimah yang baru masuk Islam, meskipun ini pendapat yang 

ditentang banyak ulama secara normatif, akan tetapi hal ini masih dapat 

ditoleransi dalam kasus pernikahan yang dilanjutkan, dan tidak dapat 

ditoleransi pada pernikahan yang sejak awal sudah berbeda (agama), maka 

tidak dibenarkan menikah atau menikahkan seorang muslimah pada non 

muslim.392 

Dari uraian di atas, ada beberapa poin penting yang perlu penulis 

jelaskan dalam penerapan tarji>h} dalam perspektif maqa >s }id, sebagai berikut: 

a. Permasalahan ini adalah permasalahan cabang dalam fikih (furu’ 

fiqhiyyah) dan bukan termasuk perkara yang pokok dalam agama, 

 

391 Jika suami-sitri bercerai dan anak-anak mereka belum dewasa, maka pengadilan 
akan memutuskan hak asuh, siapa yang paling berhak untuk mengasuh anak-anak mereka. 

392 Yusuf al-Qara>d }awi, Fi Fiqhi al-Aqalliya>t, h. 121 
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maka perdebatan dan perbedaan para ulama dalam hal ini cukup 

beragama. 

b. Tidak adanya konsensus ulama dalam perkara ini. 

c. Akad nikah sebelum masuk Islam adalah akad yang sah, selama tidak 

batal secara meyakinkan, paka perbedaan agama setelah mereka 

menikah tidak otomatis menyebabkan perpisahan (cerai) secara pasti 

dibuktikan dengan nas yang ada dan perbedaan para ulama dalam hal 

ini. 

d. Dari uraian di atas juga menunjukkan bahwa masuk Islamnya salah 

satu dari suami atau istri non muslim tidak menyebabkan batalnya 

pernikahan secara otomatis hanya karena perbedaan agama. 

e. Tidak didapati riwayat yang menyatakan bahwa pada masa Nabi 

shalallahu 'alaihi wa salam ada kasus pasangan yang dipisahkan dari 

suaminya karena faktor keislaman salah satu dari keduanya, yang ada 

justru Nabi shallallahu 'alaihi wa salam mengembalikan putrinya 

kepada Abil ‘Ash setelah ia masuk Islam, dan tidak ada pembaruan akad 

nikah keduanya menunjukkan akad nikah merkea tetap sah dan tidak 

batal. 

f. surat al-Mumtahanah yang dijadikan dalil sebagai larangan 

menyerahkan atau membiarkan seorang muslimah di bawah kendali 

suaminya yang kafir, maka menjadikan sebagai dalil mutlak tidak tepat, 

karena ayat ini menunjukkan larangan pada konteks suami kategori 

non muslim yang memerangi Islam (kafir harbi) 

g. masuk Islamnya salah satu dari suami-istri menyebabkan bolehnya 

berpisah bukan mengharuskan berpisah. 
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h. Fatwa yang membolehkan memang terlihat lebih dekat pada maqshad 

syar’i yaitu menjaga keberlangsungan agama Islam bagi mereka yang 

telah masuk Islam dan menambahnya dengan berharap para suami 

mereka dapat menerima Islam juga, karena tidak dipungkiri faktor 

pernikahan atau pasangan adalah faktor paling kuat yang 

mempengaruhi keagamaan seseorang. Sebagaimana sabda Nabi 

shalallahu 'alaihi wa salam : 

  393خَلِيلِهِ، فَ لْيَ نْظرُْ أَحَدكُُمْ مَنْ يُُاَلِلُ دِينِ الرَّجُلُ عَلَى 
Artinya: 

“Seseorang tergantung agama kekasihnya, maka 
hendaknya kalian melihat kepada siapa dia berkasih 
sayang.” 

 

Maka hendaknya dalam setiap kasus dibedakan, karena tidak setiap 

istri punya kemampuan memberi pengaruh pada suaminya, adapun 

jika sebaliknya, suami yang justru berpotensi menyebabkan istri 

kembali pada agama sebelumnya (murtad) maka pendapat ini tidak 

relevan untuk diambil karena maqa >s }id agama tidak tercapai. Justru 

mengambil pendapat yang melarang lebih dekat pada maqshad syar’i 

dan lebih menjaga agama. 

i. Pendapat yang dipilih oleh beberapa ulama kontemporer yang melihat 

hal ini lebih dekat pada maslahat dan kaidah taisir tidak dapat 

diamalkan secara mutlak, karena fatwa-fatwa mereka sangat berkaitan 

pada kondisi waktu dan tempat yang khusus. Fatwa-fatwa ulama 

kontemporer dalam kasus ini memang berangkat dari semangat 

menghilangkan kesukaran dan juga kemudahan (Raf’u al-Harj dan al-

 

393 Muhammad bin Isa at-Tirmidizi, Sunan at-Tirmiz\i, 4/589, hadis no. 2378. 
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Taisi>r) tapi juga sesuai konteks waktu dan keadaan (al-Fatwa 

yatagayyar bi tagayyuri al-waqt wa al-Maka >n).394 

j. Melihat perkembangan umat Islam di berbagai negeri-negeri mayoritas 

non muslim, telah terjadi peningkatan yang signifikan secara politik, 

sosial dan ekonomi, di mana hak-hak warga negara, keamanan dan 

kesetaraan serta pengakuan atas mereka juga telah berubah jauh lebih 

baik dari beberapa tahun belakangan, meskipun juga tetap tidak berarti 

kondisi mereka sudah ideal. Karena masih ada juga komunitas-

komunitas muslim yang masih dalam kondisi yang serba sulit dalam 

menjaga keberlangsungan ajaran agama mereka. Jika kondisi mereka 

masih sangat sulit dan sempit, maka memberlakukan kaidah-kaidah 

hajat dan  darurat sangat diperlukan untuk menjaga eksistensi 

keagamaan mereka sembari terus memperjuangkan hak-hak beragama 

mereka di tempat tersebut, sedangkan bagi mereka yang sudah 

mengalami perubahan menjadi lebih baik, maka kaidah-kaidah darurat 

tidak bisa digunakan lagi, karena sebuah hukum yang diterapkan selalu 

berkaitan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. 

 

 

 

 

  

 

394 Bisa dirujuk pada pembahasan sebelumnya terkait kaidah-kaidah dalam fikih 
minoritas 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Fikih minoritas sebagai sebuah produk khazanah hukum Islam bukan 

sesuatu yang benar-benar baru. Secara sumber, fikih minoritas tetap 

menginduk pada sumber-sumber klasik dan hasil ijtihad para ulama 

terdahulu. Adapun yang membedakan fikih minoritas dari fikih normatif 

adalah metodologi yang mengacu pada pendekatan tarji>h} perspektif maqa >s }id 

syari’ah  yang memiliki hasil akhir berupa ijtihad kontemporer yang 

berorientasi pada kemudahan dan kemaslahatan bagi umat Islam minoritas 

dalam menjalankan agamanya.  

Maka dari itu, penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan hasil dari 

apa yang telah dipaparkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. 

Adapun hasil kesimpulan tersebut sebagai berikut: 

1. konsep tarji>h} perspektif maqa>s }id syari’ah  adalah bagian dari ijtihad 

fikih kontemporer yang tetap menginduk pada sumber-sumber 

klasik dan juga hasil ijtihad para ulama yang sudah ada dengan 

melakukan elaborasi pada variabel-variabel baru yang melekat 

pada permasalahan-permasalahan yang muncul di era sekarang.  

Konsep tarji>h} perspektif maqa >s }id syariah berfokus pada  

menimbang dan memilih sisi maslahat terbesar dari konsekuensi 

memilih salah satu dalil atau ijtihad dan melihat efektifitas pilihan 

tersebut untuk mencapai maslahat, karena produk hukum dari 
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sebuah hasil ijtihad harus dapat mendatangkan maslahat bagi 

kehidupan hamba, dan itulah maksud utama dari penerapan syariat 

bagi manusia. 

 

2. Dalam penerapannya, ada 5 kaidah utama yang jadi landasan: 

pertama, mendahulukan tujuan utama syariat berdasarkan urutan 

maqa>s }id syariah. Kedua, mencegah terjadinya mudarat didahulukan 

dari menggapai maslahat. Ketiga, mendahulukan maslahat umum 

dari maslahat khusus atau privat. Keempat, mendahulukan 

pencegahan pada mafsadat yang disepakati atas mafsadat yang 

masih diperselisihkan. Kelima, memilih mafsadat yang lebih kecil 

dari sekian pilihan yang mengandung mafsadat. 

 

Konsep tarji>h} perspektif maqa>s }id syariah dalam penerapannya pada 

fikih minoritas memiliki kaidah-kaidah yang lebih spesifik. Ada 5 

kaidah diantaranya: pertama, berorientasi pada tujuan 

mempermudah dan menghilangkan kesulitan (al-Taisi>r wa raf’u al-

Harj). Kedua, selalu melakukan penyesuaian terhadap realitas yang 

terjadi (Tagayyuru al-Fatwa bi Tagayyu>ri Muji>ba >tuha). Ketiga, 

mendudukan nilai kebutuhan menjadi posisi darurat (Tanzi>l al-

Ha >jah Manzilah al-D{arurah). Keempat, selalu melakukan pratinjau 

dan evaluasi dari konsekuensi hukum yang akan (sudah) ditetapkan 

(al-Naz \ar ila > al-Ma’a>la >t). Kelima, memposisikan lembaga atau 

organisasi keagamaan sebagai posisi hakim. (Qiyamu Jama>’ah al-

Muslimi>n Maqa>ma al-Qa >d}i). 
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3. Implementasi konsep tarji>h} perspektif maqa >s }id syariah pada tiga 

kasus yang dihadapi muslim minoritas; menjamak salat magrib dan 

‘isya pada musim panas dan status pernikahan paska masuk 

islamnya seorang istri dan suaminya masih beragama non muslim. 

Kasus pertama, tentang menjamak salat magrib dan isya’ pada 

muslim panas karena adanya perubahan waktu siang yang panjang 

dan malam yang pendek, sehingga menyebabkan terlambatnya 

waktu salat magrib dan isya hingga larut malam. Berdasarkan 

adanya variabel kesulitan dan kesempitan (masyaqqah dan harj), 

melakukan jamak salat pada waktu-waktu tersebut dibolehkan, 

agar pelaksanaan ibadah salat yang merupakan tujuan (hifdzu ad-

Din) tetap terjaga dan terlaksana. 

Kasus kedua, adalah tentang mengucapkan selamat pada hari raya 

non muslim. Hal ini dibolehkan berdasarkan realitas yang dihadapi 

minoritas muslim yang tinggal dalam lingkungan mayoritas non 

muslim, dan hal tersebut dibutuhkan sebagai basa-basi sosial demi 

mewujudkan relasi hidup berdampingan yang harmonis antar umat 

beragama, sekaligus diharapkan menjadi wasilah mendakwahkan 

Islam kepada non muslim dengan sikap baik dan akhlak mulia.  

Kasus ketiga, pada status pernikahan paska masuk islamnya istri 

sementara sang suami masih pada agama lamanya (non muslim), 

maka ini adalah permasalahan yang diperselisihkan para ulama, 

paling tidak ada 13 pendapat dalam rincian kasus ini. Tarji>h} dalam 

kasus ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa 

pernikahan tersebut tidak otomatis batal hanya karena istri masuk 
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Islam.  Yang tepat dan lebih maslahat adalah sang istri diberi pilihan 

antara berpisah atau tetap bersama suaminya sambil berusaha dan 

mendakwahkan Islam kepadanya. Tarji>h} terhadap pilihan ini, tidak 

hanya berdasarkan dugaan maslahat yang akan dicapai, tapi juga 

berdasarkan dalil-dalil dari nas yang diakui dan valid sebagai 

argumentasi hukum fikih. 

 

B. Implikasi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran, masukan dan 

rekomendasi dalam kajian atau penelitian terkait . sebagai berikut: 

1. Diharapkan bagi para akademisi untuk terus melakukan peningkatan 

mutu dan jumlah pengkajian serta penelitian dalam bidang maqasid 

syari’ah secara intensif, komprehensif dan variatif, baik secara formal atau 

ruang diskusi secara umum. 

2. Diharapkan kajian tentang tarjih dengan pendekatan maqasid menjadi 

acuan dan pertimbangan penting bagi lembaga-lembaga fatwa atau 

sebagai pendekatan yang digunakan dalam menghasilkan atau 

mengevaluasi sebuah putusan hukum atau fatwa yang akan digulirkan 

bagi umat  dan masyarakat. 

3. Perlu adanya kajian berkelanjutan terkait aplikasi konsep tarjih perspektif 

maqasid syari’ah dalam kasus-kasus keindonesiaan.  
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