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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada table berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad S es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ aposhtrop terbalik‘ ع
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. 

Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha هـ

 Hamzah ’ Aposhtrop ء

 Ya Y Ye ي

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ  Fathah A A 

  َ  Kasrah I I 

  َ  Dammah U U 
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Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan i ي

 Fathah dan waw Au a dan u و

3. Maddah  

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan tanda Nama 

آ ي ،   
Fathah dan alif atau 

ya 
A a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya I i dan garis di atas ي

 Dammah dan waw U u dan garis di atas ؤ

4. Tā’ marbūtah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harkat fathah kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah 

[h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah 

itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda (  َ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah 



xii 

 

kata dan didahului oleh huruf kasrah (  َ ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf 

maddah (i) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 

lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi 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 apostrop (‘) 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 bahsa 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’an), sunnah, khusus dan umum. Namun, 

bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka 

harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (لله)  

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

kedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
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Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz al-jalalah 

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 penggunaan huruf 

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

capital 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 capital 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 capital (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.  = shallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s  = ‘alaihi al salam 

H  = Hijriah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

L   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 
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Qs…/…4 = Qur’an Surah al-Baqarah/2:4 atau QS Ali Imran/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama Peneliti :  Harun 

Nomor Induk Mahasiswa :  80100221153 

Judul Tesis : Fikih Was}at}iyah Perspektif Empat Mazhab  

Tesis ini membahas konsep fikih Was}at}iyah perspektif empat mazhab dalam 
Islam yang menekankan moderasi dan keseimbangan dalam pemahaman dan praktik 
agama. Perspektif fikih Was}at}iyah dapat ditemukan dalam empat mazhab utama 
dalam Islam: Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali. Para imam dan ulama mazhab 
telah memperkenalkan ide-ide pembaharuan hukum dengan menggagas dan mencoba 
mensitematiskan kaedah-kaedah dasar atau metodologi pengembangan hukum Islam. 
Sehingga dinamika hukum Islam sepanjang zaman bercorak tawassut (moderat), 
tawazun (seimbang), i’tidal (tegak lurus) dan tasamuh (toleran).  

Fokus penelitian dalam tesis ini adalah : 1. Bagaimana pandangan empat 
mazhab mengenai fikih Was}at}iyah?. 2. Bagaimana reviltalisasi pandangan empat 
mazhab tentang fikih Was}at}iyah? 3. Bagaimana kontribusi fikih Was}at}iyah terhadap 
pemahaman fikih yang moderat? 

Metode penelitian yang digunakan adalah  metode analisis literatur untuk 
mengidentifikasi perspektif fikih Was}at}iyah dalam empat mazhab tersebut. Data 
dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang relevan dan dianalisis secara 
kualitatif. 

Mazhab dalam Islam dapat didefinisikan sebagai pendekatan atau metode 
berpikir yang diikuti oleh seorang mujtahid (ahli fikih) dalam menetapkan hukum 
Islam. Mazhab merupakan cara berpikir yang membedakan mujtahid satu dengan 
yang lain dalam memberikan fatwa atau pendapat hukum terkait masalah praktis 
yang dihadapi umat manusia. Pendekatan ini didasarkan pada sumber-sumber hukum 
Islam, yaitu Al-Qur’an dan Hadis. 

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif 
tentang perspektif fikih Was}at}iyah dalam empat mazhab utama. Penelitian ini 
menemukan bahwa perspektif fikih Was}at}iyah menekankan pada fleksibilitas, 
kemudahan, dan kemampuan hukum Islam untuk mengakomodasi perubahan zaman, 
kondisi, tradisi, dan niat. Fikih Was}at}iyah mengakui fleksibilitas hukum Islam dan 
kemampuannya untuk mengikuti perkembangan zaman serta mengakomodasi isu-isu 
baru yang muncul. Fikih moderat juga menekankan prinsip kemudahan (al-Taysir) 
dalam pengamalan hukum Islam. Islam mengakui kondisi darurat dan memberikan 
kemudahan dalam pelaksanaan hukum jika manusia mengalami kesulitan. 

Implikasi dari penelitian ini meliputi pengembangan pemikiran fikih yang 
inklusif dan moderat, promosi toleransi dan kerukunan antarumat beragama, 
pedoman praktis bagi umat Islam dalam menghadapi isu-isu kontemporer, serta 
pembaruan hukum Islam yang responsif terhadap perkembangan zaman dan kondisi. 
Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman 
tentang fikih Was}at}iyah dan relevansinya dalam menghadapi tantangan zaman yang 
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terus berkembang. Pemahaman dan penerapan fikih Was}at}iyah dapat membantu 
menjaga kestabilan hukum dalam masyarakat serta mendorong sikap toleransi, 
inklusivitas, dan moderat dalam praktik keagamaan. 

Abstract: 

 
This thesis discusses the concept of Was}at}iyah fiqh in Islam, which 

emphasizes moderation and balance in understanding and practicing religion. The 

perspective of Was}at}iyah fiqh can be found in the four major schools of thought in 

Islam: Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali. This research uses a literature analysis 

method to identify the perspective of Was}at}iyah fiqh within these four schools. Data 

was collected from various relevant literature sources and analyzed qualitatively. 

In Islam, a school of thought (mazhab) can be defined as an approach or 

thinking method followed by a mujtahid (Islamic jurist) in determining Islamic law. 

A school of thought represents a distinct way of thinking that differentiates one 

mujtahid from another in providing fatwas or legal opinions on practical issues faced 

by the Muslim community. This approach is based on the sources of Islamic law, 

namely the Quran and Hadith. 

The findings of this research provide a more comprehensive understanding of 

the perspective of Was}at}iyah fiqh within the four major schools of thought. The 

research reveals that the perspective of Was}at}iyah fiqh emphasizes flexibility, ease, 

and the ability of Islamic law to accommodate changes in time, conditions, 

traditions, and intentions. Was}at}iyah fiqh acknowledges the flexibility of Islamic 

law and its capacity to adapt to the evolving times and accommodate emerging 

issues. Moderate fiqh also emphasizes the principle of ease (al-Taysir) in the practice 

of Islamic law. Islam recognizes emergency situations and provides ease in the 

implementation of the law when individuals face difficulties. 

The implications of this research include the development of inclusive and 

moderate fiqh thinking, the promotion of tolerance and harmony among different 

religious communities, practical guidelines for Muslims in dealing with 

contemporary issues, and the responsive updating of Islamic law to the changing 

times and conditions. This research makes a significant contribution to enriching the 

understanding of Was}at}iyah fiqh and its relevance in facing the ongoing challenges 

of the times. Understanding and applying Was}at}iyah fiqh can help maintain legal 

stability in society and encourage attitudes of tolerance, inclusivity, and moderation 

in religious practice. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Fikih Was}at}iyah atau juga dikenal sebagai fikih moderat, adalah 

pendekatan dalam studi fikih yang menekankan pada pemahaman yang 

seimbang, toleransi, dan relevansi dalam menghadapi perubahan zaman. Konsep 

ini menjadi penting dalam konteks masyarakat Muslim yang semakin kompleks 

dan beragam. Fikih Was}at}iyah bertujuan untuk mengembangkan pemahaman 

Islam yang inklusif, mempromosikan keseimbangan antara aspek teori dan 

praktik, serta mendorong pemikiran yang terbuka terhadap perubahan sosial dan 

perkembangan ilmiah.1 

Para ulama secara umum mengakui adanya perbedaan pendapat (ikhtilaf) 

dalam fikih dan tidak menolak keberadaan ragam mazhab. Imam al-Nawawi 

menyatakan bahwa ulama tidak menyangkal adanya perbedaan pendapat, namun 

mereka tidak menyangkal pula adanya persatuan pendapat.2 Memaksakan untuk 

menyamakan pendapat di semua masalah akan bertentangan dengan sifat alami 

dan naluri manusia. Oleh karena itu, usaha untuk menghapuskan mazhab-mazhab 

sama saja dengan menentang kehendak dan kekuasaan Allah Swt. 

Meskipun Allah Swt dengan sangat mudah menjadikan umat manusia 

sepakat dalam segala hal, namun Allah memilih untuk menunjukkan kekuasaan-

Nya melalui keberagaman dan perbedaan pendapat. Hal ini memberikan manfaat 

dan hikmah yang besar melalui perbedaan tersebut. Dalam keragaman tersebut, 

terdapat ruang bagi pemikiran, penelitian, dan interpretasi yang beragam, yang 

 

1Abou El Fadl K, “The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists”, Harper San 

Francisco, II, no. 1 (2005): h. 22. 

2Majdi Kasim. Fiqh al-Ikhtilaf; Qadhiyah al-Khilaf al-Waqi’ Baina Hamlah al-Syari’ah 

(Cet. I: Dar al-Iman li-Thab’i wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, Iskandariah, 2002), h. 29.  
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pada akhirnya dapat memperkaya pemahaman kita tentang hukum Islam dan 

memperluas cakupan aplikasinya dalam berbagai konteks dan situasi. 

Dengan demikian, pandangan ini menekankan pentingnya menghormati 

dan menghargai perbedaan pendapat dalam fikih sebagai bagian dari rahmat dan 

hikmah Allah Swt. Penekanan ini juga mengingatkan kita untuk tidak 

memaksakan kesatuan pendapat yang sempurna, tetapi untuk memahami dan 

menghormati keragaman pandangan yang ada dalam upaya memperoleh 

pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang ajaran agama. 

Dalam proses sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam telah 

mencetak banyak  mazhab fikih yang pernah eksis sampai abad ke tiga Hijriyah. 

Namun hasil seleksi historis akhirnya hanya empat mazhab yang mempunyai 

pengaruh besar dalam sejarah hukum Islam sampai saat ini. Ke empat mazhab 

tersebut adalah mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam 

Syafi’i, dan mazhab Imam Ahmad.   

Proses pasang surut perkembangan mazhab fikih telah melalui beberapa 

etape mulai pertumbuhan, perkembangan, keemasan dan etape pengembangan 

kontektualisasi aplikatif yang permanen dalam bentuk sikap taklid terhadap 

mazhab oleh para pengikut mazhab tersebut. Stagnasi kreatifitas berijtihad umat 

berimplikasi pada munculnya  gerakan yang mencoba membangktikan kembali 

kreatifitas ijtihad ulama untuk memberikan interpretasi yang aplicable terhadap 

sumber ajaran pokok Islam yang relevan dengan realitas kaum muslimin. Pada 

abad ke 18 M muncul Muhammad bin Abdul Wahhab yang sangat menentang 

adanya pengkultusan dan taklid.3 Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh dan 

Muhammad Rasyid Ridha adalah para tokoh utama pembaruan pemikiran 

modern Islam yang muncul sesudahnya. Tentunya tidak menafikan tokoh-tokoh 

 

3Muḥammad Saʻid Mursi, Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah, terj. Achmad 

Faozan, et.all (Cet.1; Pustaka al-Kautsar: Jakarta, 2007), h. 299.  
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yang lain yang mempunya pemikiran yang sama dalam menggugah kebangkitan 

umat Islam.4  

Ada kelompok yang menentang mazhab dan berpendapat bahwa taqlid 

(mengikuti mazhab) adalah haram. Mereka beranggapan bahwa taqlid kepada 

mazhab berarti meninggalkan Al-Qur’an dan Sunnah. Mereka mengajak umat 

Muslim untuk langsung merujuk kepada sumber utama, yaitu Al-Qur’an dan 

Sunnah, dalam mengambil hukum syariat. Bahkan, sebagian dari mereka 

menganggap mengikuti keempat mazhab sebagai bid’ah yang diada-adakan 

dalam agama Islam, dan mereka berpendapat bahwa mazhab-mazhab tersebut 

bukan bagian dari agama Islam sama sekali. Beberapa di antara mereka bahkan 

menyebut kitab-kitab keempat mazhab sebagai kitab-kitab yang membawa 

kepada kehancuran.5 

Polemik antara pro mazhab dan anti mazhab terus berlangsung dan 

melahirkan sikap intoleransi mazhab. Muncul pemikiran dan gerakan yang ingin 

mengeliminasi eksistensi mazhab. Meskipun kapasitas mereka jauh di bawah 

ulama mujtahid apalagi para imam mazhab.  

Dalam konteks qawa>id al-fiqhiyah dikenal rumusan  جْتاهَاد لِا بِا قَضُ  يُ ن ْ لَِ  جْتاهَادُ   الِا

yang artinya bahwa suatu ijtihad tidak boleh dibatalkan oleh ijtihad yang lain. 

Dalam perspektif fikih dan hukum Islam kaedah ini dijadikan dasar dan 

legitimasi bagi eksistensi suatu produk ijtihad Ulama. Kreativitas Ulama dalam 

usaha inovasi suatu produk hukum sangat diakui bahkan dilindungi. Hukum hasil 

ijtihad terdahulu tidak dapat dibatalkan oleh hukum hasil ijtihad kemudian. 

 

4Amīn al-Khūlī, “Manāhij Tajdīd (al-A’māl al-Kāmilah)”, al-Hay‘ah al-Miṣrīyah al- 

Āmmah li al-Kitāb, X, No. 1, 1995: h. 5. 

5M. Said Ramadhan al-But}i, Allamadz}abi’ah Ah}tharu Bid’atin Tuhaddidu> al-Syari’ah al-

Islamiyyah (Cet. I; Dar al-Faraby: Suriah,1985), h. 95.   
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Sebab, hasil ijtihad kedua tidaklah lebih kuat nilai dan bobotnya dari hasil ijtihad 

pertama.6 

Mazhab dapat didefinisikan sebagai pendekatan atau metode berpikir 

yang diikuti oleh seorang mujtahid (ahli fikih) dalam menetapkan hukum Islam. 

Dalam pengertian ini, mazhab adalah cara berpikir yang diambil oleh seorang 

mujtahid yang membedakannya dari mujtahid lainnya dalam memberikan fatwa 

atau pendapat hukum terkait masalah-masalah praktis yang dihadapi umat 

manusia. Pendekatan ini didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-

Qur’an dan Hadis.7 

Produk pemikiran ulama dalam bentuk ijtihad terangkum dalam beberapa 

Mazhab yang diakui. Dan eksistensi mazhab selama belasan abad telah diakui 

mampu memberi solusi terhadap bebagai problematika hukum  Umat Islam 

dalam kurun waktu dan tempat. Meskipun terbanyak banyak mazhab dan banyak 

ikhtilaf, namun itu menjadi indikasi fleksibilitas fikih Islam dan adanya dinamika 

hukum yang berkembang. Bukan menjadi dasar argumen untuk mengeliminir 

eksistensi mazhab dalam peradaban hukum Islam.  

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk membangun fikih 

Was}at}iyah adalah dengan melakukan rekonstruksi mazhab. Rekonstruksi mazhab 

adalah suatu proses yang melibatkan pengkajian ulang terhadap hukum-hukum 

Islam yang ada dalam mazhab-mazhab tradisional dengan mempertimbangkan 

konteks sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang berubah. Tujuan dari 

 

6Duski Ibrahim, al-Qawa’id al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih) (Cet. I; Noer Fikri: 

Pelembang, 2019), h. 101.  

7Umar Sulaiman Asyqar, al-Madkhal Ila dirsah al-Madris wa al-Mazhib al-fikihiyah 

(Yordania: Dar al-Naf is, 1998), h. 44.   
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rekonstruksi mazhab adalah untuk menghasilkan pemahaman yang lebih relevan, 

inklusif, dan responsif terhadap tuntutan zaman.8 

Tantangan yang dihadapi dalam konteks studi agama, seperti fenomena 

anti mazhab merujuk pada sikap atau pandangan yang menolak atau mengkritik 

konsep mazhab dalam Islam. Beberapa kelompok atau individu yang mengadopsi 

sikap ini berpendapat bahwa mazhab-mazhab tradisional menghambat 

perkembangan pemikiran Islam dan menghasilkan pemahaman yang kaku dan 

terbatas. Mereka berargumen bahwa mazhab-mazhab tersebut cenderung 

mempertahankan status quo dan tidak mampu menghadapi tantangan zaman 

yang terus berkembang.9 

Fenomena ini dapat muncul sebagai respons terhadap kemungkinan 

penyalahgunaan atau penyelewengan dalam interpretasi hukum Islam yang 

dilakukan oleh beberapa mazhab. Beberapa individu atau kelompok mungkin 

merasa bahwa mazhab-mazhab tersebut terlalu konservatif atau terlalu terikat 

pada tradisi, sehingga mereka memilih untuk mengabaikan atau menolak otoritas 

mazhab dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam.10 

Namun, penting untuk dicatat bahwa fenomena anti mazhab juga dapat 

memiliki konsekuensi negatif. Dalam melawan otoritas mazhab, ada risiko 

terjadinya pemahaman yang dangkal atau salah tentang hukum Islam, serta 

hilangnya kontinuitas dan konsistensi dalam pengembangan pemikiran fikih. 

Oleh karena itu, dalam menghadapi fenomena anti mazhab, diperlukan 

 

8Al-Raysuni, A. The Jurisprudence of the Prophetic Biography and a Brief History of the 

Rightly Guided Caliphate. Dar Al-Basheer (2006), h. 20. 

9Abu-Rabi’, I. M. (Ed.). The Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought. 

Wiley-Blackwell (2006), h. 23 

10An-Na'im, A. A. Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and 

International Law. Syracuse University Press, (1996): h. 30. 
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pendekatan yang seimbang yang menghargai warisan mazhab dan 

mempromosikan pemahaman yang kritis dan inklusif terhadap hukum Islam.11 

Fenomena inklusif dalam studi agama merujuk pada pendekatan yang 

mendorong inklusi dan keragaman dalam pemahaman dan praktik keagamaan. 

Dalam konteks Islam, fenomena inklusif melibatkan upaya untuk memperluas 

ruang diskusi dan pemikiran, serta menghargai berbagai perspektif dan 

pendekatan dalam memahami ajaran Islam. Pendekatan ini mengakui bahwa 

Islam adalah agama yang dinamis dan dapat diinterpretasikan dalam berbagai 

konteks budaya, sosial, dan sejarah.12 

Fenomena inklusif mengajak umat Muslim untuk menghormati perbedaan 

pendapat dan mengakui nilai-nilai pluralisme dalam Islam. Ini mencakup 

pengakuan terhadap keragaman mazhab dan pemahaman fikih yang berbeda, 

serta penerimaan terhadap pemikiran dan interpretasi yang berasal dari latar 

belakang budaya dan intelektual yang beragam. 13 

Dalam konteks inklusif, penting untuk mempromosikan dialog antara 

mazhab-mazhab, saling pengertian, dan kerjasama dalam membangun 

pemahaman yang lebih luas dan komprehensif tentang Islam. Pendekatan inklusif 

juga mendorong penggunaan metode interpretasi yang kritis dan kontekstual, 

serta mempertimbangkan perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi 

dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. 

Revitalisasi  fikih Was}at}iyah perspektif  empat mazhab diakui penting, 

Ada kebutuhan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang solusi 

 

11Ramadan, T. Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation. Oxford University Press. 

(2009): h. 33. 

12Sachedina, A. A. The Islamic Roots of Democratic Pluralism (Cet.I; Inggris: Oxford 

University Press, 2001), h. 43. 

13Wadud, A. Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s 

Perspective (Cet.I; Inggris: Oxford University Press, 1999), h. 22. 
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terhadap promlematika radikalisme dan fenomena intoleran yang sementara 

berkembang. Penelitian ini mengkaji bagaimana revitalisasi fikih wasatiyah 

dalam konteks rekonstruksi pemikiran mazhab dalam membangun keseimbangan 

dan kontekstualisasi hukum Islam yang konstruktif, komprehensif, responsif, 

toleran, dengan tujuan untuk mengidentifikasi pendekatan dan metodologi yang 

dapat digunakan dalam memperbarui pemikiran fikih dan membangun fikih 

Was}at}iyah yang relevan dengan tuntutan zaman.14 

Penelitian ini menggunakan kajian library research (kajian pustaka) 

dengan menggunkan studi literatur yang komprehensif tentang relevansi 

pemikiran dan pemahaman mazhab-mazhab dalam Islam khususnya empat 

mazhab dengan konsep fikih Was}at}iyah, serta kajian tentang penajaman konsep 

was{at{iyah untuk mengembangkan fikih yang lebih solusif, inklusif, 

komprehensif, moderat, responsif dan lebih toleran. Metode penelitian yang 

digunakan dapat mencakup pendekatan kualitatif, yaitu dengan metode analisis 

teks.15 

Penelitian ini diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam tentang Revitalisasi Fikih Was}at}iyah: Perspektif empat mazhab. 

Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan baru dan panduan praktis bagi 

para ulama, cendekiawan, dan praktisi Islam dalam menghadapi perubahan dan 

perkembangan zaman yang terus berlangsung. 

B. Rumusan Masalah  

Dalam konteks Revitalisasi Fikih Was}at}iyah: Perspektif  empat mazhab, 

berikut adalah rumusan masalah yang dapat menjadi fokus penelitian: 

 

14Ramadan, T. Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation (Cet. I; Inggris: Oxford 

University Press, 2009): h. 34. 

15Saeed, A. Islamic Thought: An Introduction (Cet.1: Routledge, 2004): h. 33. 
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1. Bagaimana pandangan empat mazhab mengenai fikih Was}at}iyah? 

2. Bagaimana reviltalisasi pandangan empat mazhab tentang fikih 

Was}at}iyah? 

3. Bagaimana kontribusi fikih Was}at}iyah terhadap pemahaman fikih yang 

moderat? 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 

Judul adalah frasa atau kalimat singkat yang menggambarkan secara 

ringkas topik atau fokus utama dari penelitian. Judul bertujuan untuk 

memberikan gambaran umum tentang apa yang akan dibahas dalam penelitian 

atau karya tulis. Ruang Lingkup Penelitian mengacu pada batasan atau lingkup 

topik yang akan diteliti dalam suatu penelitian. Ini mencakup parameter atau 

batasan yang ditetapkan oleh peneliti untuk memfokuskan penelitian pada aspek 

tertentu dari topik yang dibahas.16 Berikut ada penjabarannya: 

1. Revitalisasi: 

Revitalisasi merujuk pada proses pembaruan, pemulihan, atau penyegaran 

suatu konsep, ide, atau praktik yang mungkin telah mengalami penurunan atau 

kehilangan relevansi. Dalam konteks penelitian ini, revitalisasi mengacu pada 

upaya untuk memperbarui dan menghidupkan kembali pemahaman dan praktik 

fikih washatiyah agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan umat 

dengan berlandaskan dengan berddasar pada pemahaman dan praktik mazhab 

empat yang telah dibengun oleh ulama selama lebih 1000 tahun.17 

 

 

 

16Smith, J. K., & Johnson, L. M. The Impact of Technology on Education, Journal of 

Educational Research, 45 (2), 2018: h. 145. 

17Brown J. D, Reconstructing Islamic Legal Theory: Reform, Rationality, and the Rule 

of Law. Journal of Law and Religion, 26, V1, 2010: h. 3. 
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2. Fikih Was}at}iyah 

Fikih Was}at}iyah adalah pendekatan fikih yang moderat, inklusif, dan 

seimbang. Istilah “Was}at}iyah” berasal dari bahasa Arab yang berarti "moderat" 

atau “seimbang”. Fikih Was}at}iyah menggabungkan prinsip-prinsip dan 

pendekatan dari berbagai mazhab dalam Islam, dengan tujuan menghasilkan 

pemahaman fikih yang lebih luas, komprehensif, dan adaptif terhadap perubahan 

sosial dan budaya. Fikih Was}at}iyah Fikih Was}at}iyah adalah pendekatan dalam 

studi fikih (hukum Islam) yang menekankan pada sikap moderat, seimbang, dan 

tengah dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam. Pendekatan ini 

menghindari ekstremisme dan fanatisme dalam penafsiran hukum Islam, serta 

mengedepankan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan keseimbangan dalam 

menjalankan agama. Fikih Was}at}iyah menekankan pentingnya 

mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan zaman dalam memahami dan 

mengimplementasikan hukum-hukum Islam.18 

3. Perspektif 

Perspektif merujuk pada sudut pandang atau cara melihat suatu masalah 

atau topik. Dalam konteks penelitian ini, perspektif mengacu pada sudut pandang 

atau pendekatan yang diambil dalam menganalisis pandangan empat mazhab 

terhadap fikih Was}at}iyah. Setiap mazhab memiliki perspektif atau sudut pandang 

unik yang didasarkan pada metodologi dan interpretasi hukum Islam yang 

berbeda. 

4. Empat Mazhab 

Empat Mazhab merujuk pada empat mazhab utama dalam fikih Islam, 

yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali. Mazhab-mazhab ini merupakan 

sekolah hukum Islam yang didirikan oleh para ulama terkemuka dalam sejarah 

 

18Abdul-Rahman M, The Concept of Wasatiyyah (Moderation) in Islamic Jurisprudence, 

Journal of Islam in Asia, 11, v. 2, 2014: h. 21. 
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Islam. Setiap mazhab memiliki metodologi dan pendekatan yang berbeda dalam 

memahami dan menerapkan hukum Islam. Dalam konteks penelitian ini, empat 

mazhab tersebut menjadi fokus dalam menganalisis pandangan terhadap fikih 

Was}at}iyah dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang 

pendekatan fikih Was}at}iyah secara keseluruhan. 

Ruang lingkup penelitian ini terfokus pada revitalisasi fikih Was}at}iyah 

dari perspektif empat mazhab utama dalam Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, 

dan Hanbali. Penelitian ini akan menganalisis pandangan empat mazhab tersebut 

terhadap fikih Was}at}iyah dengan tujuan memperbarui pemahaman dan praktik 

fikih Was}at}iyah agar lebih relevan, inklusif, dan adaptif dengan konteks sosial 

dan budaya saat ini. Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis komparatif 

terhadap pandangan empat mazhab terkait fikih Was}at}iyah. Ruang lingkup 

penelitian mencakup pemahaman hukum Islam yang diadopsi oleh mazhab-

mazhab tersebut, perbedaan dan persamaan dalam pendekatan mereka terhadap 

fikih Was}at}iyah, serta kontribusi masing-masing mazhab dalam merevitalisasi 

pemahaman fikih Was}at}iyah. 

Penelitian ini juga dapat melibatkan tinjauan terhadap literatur dan 

sumber-sumber primer yang berkaitan dengan fikih Was}at}iyah dan pandangan 

empat mazhab.  

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah proses mengumpulkan, mengevaluasi, dan 

menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian. 

Kajian ini oleh Hashim (2015) membahas secara mendalam konsep 

Was}at}iyah (moderasi) dalam Islam dan menganalisis makna serta implikasinya. 

Dalam artikel ini, penulis mengaitkan konsep Was}at}iyah dengan perspektif 

pandangan empat mazhab dalam konteks revitalisasi fikih Was}at}iyah. Penelitian 
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ini dimulai dengan mendefinisikan Was}at}iyah sebagai prinsip yang 

mengedepankan keseimbangan, tengah-tengah, dan moderasi dalam pemahaman 

dan praktik agama Islam. Penulis menyoroti pentingnya memahami konsep ini 

sebagai alternatif yang seimbang antara ekstremisme dan liberalisme dalam 

memahami dan menerapkan ajaran Islam. Dalam kajian ini, penulis menganalisis 

berbagai aspek Was}at}iyah, termasuk dimensi teologis, etika, sosial, dan politik. 

Penulis juga menjelaskan implikasi Was}at}iyah dalam konteks sosial dan budaya 

yang beragam, serta bagaimana konsep ini dapat memberikan panduan bagi umat 

Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, penulis mengaitkan 

konsep Was}at}iyah dengan pandangan empat mazhab dalam fikih Islam, yaitu 

Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali. Penulis 

menggambarkan bagaimana masing-masing mazhab memiliki pendekatan yang 

moderat dan inklusif dalam memahami hukum Islam, serta bagaimana perspektif 

ini dapat berkontribusi dalam revitalisasi fikih Was}at}iyah. Dalam penelitian ini, 

penulis juga menyoroti tantangan dan peluang dalam menerapkan konsep 

Was}at}iyah dalam konteks modern. Penulis mengakui bahwa dalam era globalisasi 

dan perubahan sosial yang cepat, pemahaman dan penerapan Was}at}iyah 

memerlukan pemikiran yang kritis dan adaptabilitas terhadap perubahan zaman. 

Kajian ini menyediakan landasan teoritis yang kuat dan analisis yang mendalam 

tentang konsep Was}at}iyah dalam Islam.  

Jurnal berjudul Rekonstruksi Nalar Fikih (Perspektif Para Sarjana 

Kontemporer) yang ditulis oleh Zain Zuhri Sholeh bahwa Proyek rekonstruksi  

nalar fikih mngandaikan “pembacaaan kedua” dengan cara baca baru secara 

serempak terhadap disiplin-disiplin ilmu yang terlibat dalam formulasi nalar 

fikih. Rekontruksi nalar fikih merupakan pembaharuan fikih secara epistemologis 

yang menuntut pembacaan multidispliner, sebab fikih, merupakan zona ijtihad 
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yang terbangun dengan menggandeng pisau analisis multidisipliner, baik pra 

maupun pasca priode kodifikasi. Proses nalar rekonstruksi fikih bukan persoalan 

mudah. Tulisan ini menjelaskan bahwa proses rekonstruksi nalar fikih 

menghadapi beberapa problem, yakni problem tafsir, problem sunnah, problem 

ijma, dan problem qiyas. Penelitian tersebut mengidentifikasi beberapa problem 

yang dihadapi dalam proses rekonstruksi nalar fikih, termasuk problem tafsir, 

problem sunnah, problem ijma’, dan problem qiyas. Dalam konteks revitalisasi 

fikih mazhab untuk membangun fikih Was}at}iyah, penelitian ini dapat 

memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi dalam mengubah atau 

merekonstruksi pemahaman tradisional mazhab dalam konteks yang lebih 

inklusif dan moderat. bagaimana rekonstruksi nalar fikih dapat dilakukan dengan 

mempertimbangkan keterbatasan dan kerangka teoretis yang ada. 

Dalam jurnal yang berjudul "Eksistensi Mazhab Fikih pada Zaman 

Kontemporer Sekarang" yang ditulis oleh Zakirun Pohan, disebutkan bahwa 

dalam membangun Fikih Washatiyah, terdapat dua sikap fanatik yang umum 

terjadi dalam masyarakat Islam, yaitu fanatik terhadap suatu mazhab dan fanatik 

anti mazhab. Sikap-sikap ini telah menyebabkan perselisihan dan perpecahan di 

antara umat Muslim. Perbedaan dalam masalah furu' (cabang) sering kali menjadi 

pemicu pertengkaran dan konflik di antara sesama Muslim. Oleh karena itu, 

penting untuk memahami persoalan mazhab dalam syariat Islam secara lebih 

mendalam. Sejarah munculnya mazhab fikih terjadi dalam lima periode. Pertama 

adalah periode pertumbuhan, yang meliputi masa Rasulullah, masa para sahabat, 

dan masa tabi'in. Kemudian, ada periode pembentukan yang melibatkan mazhab-

mazhab seperti Para ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam 

Syafi'i, Imam Ahmad, dan ulama lainnya memiliki mazhab-mazhab mereka 

sendiri dalam fikih. Periode keemasan mazhab-mazhab ini terjadi antara abad ke-
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3 hingga ke-9, sementara periode kemunduran terjadi antara abad ke-10 hingga 

ke-13. Namun, kemudian terjadi periode kebangkitan yang dimulai pada abad ke-

14 dan berlanjut hingga saat ini. 

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa bermazhab dianggap 

wajib bagi mereka yang bukan mujtahid mutlak menurut ulama ushul fikih. 

Masyarakat seharusnya tidak meninggalkan mazhab dengan alasan ingin kembali 

kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah, karena upaya tersebut dianggap tidak efektif. 

Sebaliknya, mazhab seharusnya dipahami sebagai disiplin ilmu yang digunakan 

untuk memahami Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan lebih baik. Oleh karena itu, 

eksistensi bermazhab pada era kontemporer masih diperlukan untuk 

menyelaraskan kebenaran faktual Al-Qur’an dan As-Sunnah. Analisis kajian 

pustaka ini menunjukkan bahwa dalam membangun fikih Was}at}iyah, penting 

untuk mengatasi fanatisme dalam bermazhab dan fanatisme anti mazhab. Dalam 

konteks ini, memahami sejarah mazhab fikih dan memposisikan mazhab sebagai 

disiplin ilmu yang membantu memahami Al-Qur’an dan As-Sunnah dapat 

menjadi landasan untuk membangun pendekatan fikih yang moderat dan inklusif. 

Dengan demikian, mempertahankan eksistensi bermazhab pada era kontemporer 

dapat membantu dalam menyelaraskan kebenaran faktual Al-Qur’an dan As-

Sunnah dengan konteks zaman yang berbeda. 

Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial berjudul “Rekonstruksi Mazhab 

dalam Membangun Fikih Was}at}iyah: Kajian pada Teori Al-Ijiha>d La Yunqad} bi 

al-Ijtiha>d” yang ditulis oleh Ahmad Musthofa Tahun Terbit pada tahun 2019. 

Kajian ini membahas tentang rekonstruksi mazhab dalam membangun fikih 

Was}at}iyah dengan berfokus pada teori “al-ijiha>d la yunqad} bi al-ijtiha>d” (Tidak 

Ada Ijtihad yang Terbatas oleh Ijtihad). Artikel ini menganalisis pandangan 

ulama dan teori yang mendukung rekonstruksi mazhab sebagai upaya untuk 
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mengembangkan pendekatan fikih yang moderat dan inklusif. Konsep ini 

menekankan pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas dalam memahami dan 

menerapkan hukum Islam, serta menghindari pemahaman yang kaku dan 

terbatas. Dalam konteks rekonstruksi mazhab, kajian ini menyoroti perlunya 

mengkaji kembali sumber-sumber hukum Islam dan mempertimbangkan konteks 

sosial, budaya, dan zaman yang berbeda. Pendekatan ini memungkinkan mazhab 

fikih untuk berkembang dan relevan dengan tantangan zaman modern, serta 

mampu menghadapi isu-isu baru yang muncul. Rekonstruksi mazhab dalam 

membangun fikih Was}at}iyah juga melibatkan pemikiran kritis terhadap tradisi 

dan otoritas mazhab yang ada. Kajian ini menganalisis pandangan ulama dan 

teori yang mendukung rekonstruksi mazhab sebagai upaya untuk 

mengembangkan pendekatan fikih yang moderat dan inklusif. Dalam hal ini, 

penelitian ini mengeksplorasi berbagai perspektif dan pendapat yang berbeda 

dalam upaya untuk mencapai pemahaman yang lebih luas dan komprehensif 

tentang hukum Islam. Kebaruan yang dikaitkan dengan kajian ini adalah adanya 

dorongan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka, inklusif, dan 

kontekstual dalam membangun fikih Was}at}iyah. Pendekatan ini dapat membantu 

mengatasi pemahaman yang sempit dan dogmatis, serta memungkinkan mazhab 

fikih untuk memberikan solusi yang lebih relevan dan bermanfaat dalam 

menangani masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang kompleks di era 

modern. Dalam hal ini, kajian ini memberikan kontribusi penting dalam 

pengembangan pemikiran fikih yang lebih dinamis dan responsif terhadap 

perubahan zaman, serta membuka ruang bagi dialog dan kolaborasi antara 

mazhab-mazhab fikih yang berbeda. 

Dalam jurnal yang berjudul "Pengembangan Karakter Toleran dalam 

Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih" yang ditulis oleh Muammar Bakry, dibahas 
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mengenai pentingnya pengembangan karakter toleran dalam menghadapi 

perbedaan mazhab fikih. Ikhtilaf atau perbedaan pendapat merupakan fenomena 

yang tak terhindarkan dalam tradisi keilmuan Islam. Memaksakan keseragaman 

pendapat secara mutlak bertentangan dengan kodrat manusia yang telah 

ditetapkan oleh Tuhan. Perbedaan mazhab di kalangan ulama merupakan 

kekayaan Islam yang memberikan kehidupan dengan beragam perspektif. Namun, 

fikih yang menunjukkan sikap intoleran dan diskriminatif terhadap kelompok lain 

perlu dilihat secara kritis sebagai produk sejarah yang dapat diubah. 

Dalam tulisan ini, diajukan pengembangan karakter toleran dalam 

menghadapi perbedaan mazhab fikih melalui empat ruang lingkup pendidikan 

karakter. Pertama, pengembangan olah hati (spiritual dan emosional) untuk 

membentuk kesadaran akan nilai-nilai keagamaan yang mendorong sikap 

toleransi. Kedua, pengembangan olah pikir (intelektual) untuk meningkatkan 

pemahaman tentang keragaman mazhab fikih dan menghargai perbedaan 

pendapat. Ketiga, pengembangan olah raga (fisik dan kinestetik) untuk 

memperkuat kesehatan jiwa dan mengembangkan sikap inklusif dalam 

berinteraksi dengan orang lain. Keempat, pengembangan olah rasa dan karsa 

(afektif dan kreativitas) untuk mengembangkan empati, imajinasi, dan kreativitas 

dalam merespons perbedaan. Keempat karakter ini akan membentuk persepsi 

individu dalam menghadapi perbedaan (ikhtilaf), yang pada akhirnya akan 

berdampak pada sikap toleran atau intoleran. Pengembangan karakter toleran ini 

penting dalam membangun masyarakat yang harmonis, saling menghormati, dan 

mampu mengatasi konflik yang timbul akibat perbedaan mazhab fikih. Tulisan 

ini memberikan kontribusi dalam mempromosikan pendekatan inklusif dan 

mengajak individu untuk melihat perbedaan sebagai sumber kekayaan dan 

kesempatan untuk belajar. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat 
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mengembangkan sikap toleransi yang lebih baik dalam menyikapi perbedaan 

mazhab fikih. 

E. Kajian Teori dan Kerangka Pikir 

Dalam konteks pembahasan fikih, terdapat beberapa teori yang relevan 

yang digunakan peneliti pada penelitian ini. Berikut adalah beberapa teori yang 

akan digunakan dalam menganalisis data tentang pandangan empat Imam 

Mazhab tentang Was}at}iyah. 

Teori Usul Fikih (Principles of Islamic Jurisprudence): Teori ini 

membahas prinsip-prinsip dan metodologi dalam penentuan hukum Islam. Teori 

ini melibatkan pemahaman tentang sumber-sumber hukum Islam, metode 

penafsiran, dan prinsip-prinsip penalaran hukum. Dalam penelitian fikih, teori ini 

dapat digunakan untuk menganalisis proses penarikan hukum dari sumber-

sumber fikih. 

Teori maqa>s}id al-syari’ah (objectives of Islamic law): Teori ini berfokus 

pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang ingin dicapai oleh hukum Islam. 

Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis relevansi dan implikasi hukum 

dalam mencapai kemaslahatan atau tujuan-tujuan yang diinginkan dalam Islam. 

Teori ijtiha>d (Islamic legal reasoning): Teori ini membahas tentang proses 

penalaran hukum dalam fikih. Ijtihad adalah upaya untuk menemukan solusi 

hukum dalam situasi yang belum diatur secara rinci dalam sumber-sumber hukum 

Islam. Dalam penelitian fikih, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis 

metode dan pendekatan dalam melakukan ijtihad. 

Teori Madzhab (schools of Islamic jurisprudence): Teori ini melibatkan 

pemahaman tentang berbagai madzhab dalam fikih, seperti Mazhab Hanafi, 

Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali. Teori ini dapat digunakan 
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untuk menganalisis perbedaan dan persamaan antara madzhab-madzhab tersebut 

dalam penentuan hukum Islam. 

F. Metodologi Penelitian 

Metode pada dasarnya metode adalah cara. Dimana setiap peneliti 

memiliki cara/metode yang digunakan untuk melaksanakan sebuah penelitian. 

Penelitian ini merupakan upaya melakukan Revitalisasi Fikih Was}at}iyah: Perspektif 

terhadap pandangan empat mazhab. Berdasarkan hal tersebut jenis penelitian ini 

termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research) dengan 

menggunakan pendekatan analisis kualitatif. 19 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk 

mengeksplorasi dan menganalisis revitalisasi fikih Was}at}iyah dari perspektif 

terhadap pandangan empat mazhab dalam Islam, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab 

Maliki, Mazhab Syafi’i, dan Mazhab Hanbali. 

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dikenal 

sebagai metode penelitian naturalistik merupakan pendekatan yang dilakukan 

dalam kondisi alamiah. Metode ini digunakan agar dapat mengumpulkan data 

secara deskriptif dan mendalam dengan fokus pada konsep Revitalisasi Fikih 

Was}at}iyah: Perspektif terhadap pandangan empat mazhab. 

2. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk 

memahami secara mendalam konsep dan praktik fikih Was}at}iyah dalam 

pandangan empat mazhab. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk 

 

19Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet.XVIIV; Bandung: CV. Alfabet, 2013), 

h. 14. 
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menggambarkan dan menganalisis fenomena yang diamati dengan detail, serta 

menjelaskan hubungan antara konsep-konsep yang terlibat. 

3. Tekhnik Pengupulan data. 

Penelitian ini melibatkan beberapa tahapan. Pertama, peneliti akan 

melakukan studi pustaka yang komprehensif untuk memperoleh pemahaman 

yang mendalam tentang fikih Was}at}iyah dan pandangan empat mazhab terkait. 

Selanjutnya, peneliti akan melakukan analisis teks-teks klasik dan kontemporer 

yang relevan dari mazhab-mazhab tersebut untuk mengidentifikasi persamaan 

dan perbedaan dalam pandangan mereka terhadap fikih Was}at}iyah. 

4. Pengolahan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan diolah secara naratif. 

Peneliti akan menganalisis teks-teks klasik dan kontemporer yang terkait dengan 

fikih Was}at}iyah dari perspektif empat mazhab, serta mengidentifikasi argumen 

dan pandangan yang relevan. Data yang dikumpulkan akan disusun dalam bentuk 

narasi yang sistematis dan logis, dengan mempertimbangkan persamaan, 

perbedaan, dan implikasi dari pandangan mazhab-mazhab tersebut terhadap 

revitalisasi fikih Was}at}iyah. Analisis naratif akan digunakan untuk 

menggambarkan temuan dan menyajikan argumen yang mendukung revitalisasi 

fikih Was}at}iyah dari perspektif empat mazhab. 

G. Tujuan Penelitian dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian   

Secara umum, hadis adalah pedoman bagi manusia selain Al-Qur’an. 

Untuk mendapatkan rahmat dan petunjuk dari hadis, petunjuk-petunjuk yang 

terkandung di dalamnya harus menyusun dan mengoperasikannya agar dapat 

dipahami oleh umat manusia dengan berbagai tingkat serta latar belakang sosio-

kultural yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: 
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a. Mengetahui konsepsi fikih Was}at}iyah dalam pandangan empat imam 

mazhab utama dalam Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. 

Penulis menganalisis pandangan-pandangan mereka terhadap figh Was}at}iyah 

untuk memahami bagaimana konsep ini diinterpretasikan dan diterapkan 

dalam masing-masing mazhab. 

b. Sebagai upaya revitalisasi fikih wasatiyah menurut pandangan empat 

mazhab penulis menyelidiki bagaimana para cendekiawan dan pemikir 

kontemporer mengembangkan kembali pemahaman tentang Was}at}iyah fiqh 

dalam konteks zaman sekarang. Dengan melakukan analisis tulisan-tulisan 

dan karya-karya yang berusaha menghidupkan kembali nilai-nilai fiqih 

Was}at}iyah dan mengadaptasinya dengan isu-isu kontemporer. 

c. Salah satu kontribusi penting dari fikih Was}at}iyah adalah pemahaman yang 

moderat tentang fikih. Dalam penelitian ini, bagaimana Fikih Was}at}iyah  

memberikan kontribusi terhadap pemahaman fikih yang moderat. Kami 

mengidentifikasi prinsip-prinsip Was}at}iyah fiqh yang menekankan toleransi, 

inklusivitas, dan keseimbangan dalam praktik keagamaan. Kami juga 

menganalisis bagaimana prinsip-prinsip ini dapat membantu masyarakat 

Muslim dalam menghadapi isu-isu kontemporer dengan cara yang moderat 

dan seimbang. 

H. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dua hal 

pokok sebagai berikut: 

a. Kegunaan secara ilmiah adalah dapat memperkaya khazanah keilmuan 

fikih Was}at}iyah dalam pandangan empat imam Mazhab sehingga dapat 

menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.   
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b. Kegunaan secara praktis diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi 

yang berarti dalam pengembangan kajian fikih Was}at}iyah di Indonesia, 

agar menjadi pemicu yang mendorong perkembangan pada masa yang 

akan datang. 

c. Kegunaan bagi umat Islam agar tidak terjebak pada pemahaman fikih 

yang tekstual dan membangun kesadaran dan kesatuan umat Islam. 

Sehingga fikih Was}at}iyah dapat dibedakan mana yang negatif dan positif.  

Secara keseluruhan, pemahaman yang lebih baik tentang fikih Was}at}iyah 

dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, 

memperkuat amaliah keIslaman dalam kehidupan sehari-hari, dan membantu 

mewujudkan masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif di tingkat lokal, 

nasional, maupun global.  
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BAB II 

PANDANGAN EMPAT MAZHAB TENTANG FIKIH WAS{AT{IYAH 

A. Konsep Empat Mazhab dalam Fikih Islam 

1. Imam Abu Hanifah  

Imam Abu Hanifah adalah salah satu tokoh ulama yang paling 

berpengaruh dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 699 M di Kufah, Irak, ia 

tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan ilmu pengetahuan dan tradisi 

intelektual. Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Thabit bin Zuta bin Mahan.20 

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai pendiri Mazhab Hanafi, salah satu 

dari empat mazhab utama dalam Islam. Ia juga dijuluki sebagai “Imam A'zam” 

atau Imam Agung, karena kecerdasan dan kebijaksanaannya dalam memahami 

dan mengaplikasikan hukum Islam. Abu Hanifah memiliki kemampuan analitis 

yang luar biasa dan mampu memecahkan masalah hukum yang kompleks dengan 

pendekatan yang rasional. 

Karya-karya Abu Hanifah, seperti Al-Fiqh al-Akbar dan Al-Fiqh al-Absat, 

menjadi landasan penting dalam Mazhab Hanafi. Al-Fiqh al-Akbar adalah salah 

satu karya tulisnya yang terkenal, yang membahas prinsip-prinsip dasar dalam 

keyakinan dan hukum Islam. Karya ini menguraikan konsep-konsep teologis dan 

hukum yang menjadi dasar ajaran dalam Mazhab Hanafi. 

Selain itu, Abu Hanifah juga dikenal karena sikapnya yang moderat dan 

toleran dalam memahami hukum Islam. Ia memperhatikan konteks sosial dan 

budaya dalam menerapkan hukum, sehingga memberikan fleksibilitas dalam 

penafsiran hukum yang memungkinkan untuk adaptasi dengan perubahan zaman. 

 

20Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, terj: Sabil Huda & 

H. A. Ahmadi, (Jakarta: Amzah, 2013), h, 15. 
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Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 767 M, namun warisan intelektual 

dan metodologi hukum yang ia tinggalkan terus hidup dalam Mazhab Hanafi. 

Mazhab ini memiliki pengikut yang luas, terutama di wilayah Asia Tengah, 

India, Pakistan, dan berbagai bagian dunia Muslim lainnya. Kontribusi Abu 

Hanifah dalam membangun fondasi pemikiran hukum Islam telah berperan 

penting dalam memperkaya warisan intelektual Islam dan memberikan panduan 

dalam pemahaman dan penerapan ajaran agama dengan bijaksana. 

Imam Abu Hanifah memiliki konsep fikih yang unik dan khas dalam 

Mazhab Hanafi. Berikut adalah beberapa konsep fikih yang ditekankan oleh 

Imam Abu Hanifah.21 

Imam Abu Hanifah mengakui pentingnya qiyas atau analogi dalam 

menentukan hukum-hukum baru yang tidak secara langsung diatur dalam Al-

Quran atau hadis. Qiyas adalah metode penalaran analogis di mana hukum yang 

sudah ada diterapkan pada situasi baru yang memiliki sifat yang sama. Namun, 

Abu Hanifah menekankan bahwa qiyas harus didasarkan pada nash (teks Al-

Quran atau hadis) yang jelas dan kuat. 

Istihsan (preferensi): Istihsan adalah konsep yang mengizinkan pemilihan 

hukum yang lebih baik atau lebih adil daripada hukum yang secara harfiah 

diterapkan. Imam Abu Hanifah menggunakan istihsan untuk mempertimbangkan 

kemaslahatan umum dan tujuan hukum Islam dalam memutuskan hukum yang 

paling sesuai dalam situasi tertentu. 

‘Urf (kebiasaan): Imam Abu Hanifah menghargai peran kebiasaan dan 

praktik yang berlaku dalam masyarakat dalam menentukan hukum. Jika suatu 

 

21Metode istinbath hukum Islam Imam Abu Hanifah, Hukum Islam: 1, Nomor 1, Oktober 

2003; h. 51-61, lihat juga: Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru 

Van Hoeve, 1996), h. 81. 
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praktik atau kebiasaan sudah menjadi bagian dari masyarakat, Abu Hanifah 

cenderung mempertimbangkan faktor ini dalam penafsiran hukum. 

Rukhsah (kemudahan): Imam Abu Hanifah menekankan pentingnya 

memberikan kelonggaran dalam hukum Islam ketika situasi membutuhkannya. Ia 

berpendapat bahwa dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak, ada 

ruang untuk mengurangi ketatnya penerapan hukum. 

Ijtihad (penalaran hukum): Imam Abu Hanifah menghargai pentingnya 

ijtihad, yaitu upaya untuk memahami dan menafsirkan hukum Islam berdasarkan 

prinsip-prinsip dan metodologi yang tepat. Ia mendorong para ulama untuk 

melakukan ijtihad dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya serta 

tujuan hukum Islam. 

Konsep-konsep fikih ini menunjukkan pendekatan yang fleksibel dan 

kontekstual dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Imam Abu Hanifah 

berusaha untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat dan mencari solusi yang 

paling adil dan bermanfaat dalam konteks yang berbeda. Konsep-konsep ini telah 

membantu Mazhab Hanafi menjadi salah satu mazhab yang luas diikuti dan 

relevan hingga saat ini. 

Langkah-langkah ijtihad Imam Abu Hanifah melibatkan Alquran, Sunnah, 

fatwa (Ijma'ash-shahabi) dari teman yang disepakati, dan dipilih dalam kasus 

hukum Salah satu fatwa yang berbeda dari sahabat. Imam Abu Hanifah (Imam 

Abu Hanifah) tidak akan bertindak sendiri, selama dia mengikuti sumber-sumber 

rujukan tersebut. Yang menarik ialah, Imam Metodologi istimbath hukum Hanafi 

tidak menjadikan pendapat ulama tabi’in sebagai rujukan karena rentang waktu 

yang sudah jauh antara Rosulullah dan ulama dari generasi tabi’in. Ia 
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berpendapat, kedudukannya sama dengan kedudukan tabi’in dalam hal 

berijtihad.22 

2. Imam Malik  

Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir al-Asbahi lahir di 

Madinah, Arab Saudi, dan hidup dari tahun 711 hingga 795 M. Ia dikenal sebagai 

pendiri Mazhab Maliki. Imam Malik sangat dihormati karena pengetahuannya 

yang mendalam tentang hadis dan praktik hukum Islam di Madinah.23 

Karya terkenal Imam Malik adalah “Al-Muwatta”, yang dianggap sebagai 

salah satu kompilasi hadis dan fiqih paling awal dalam Islam. “Al-Muwatta” 

mencakup berbagai topik, termasuk ritual, transaksi, hukum pidana, dan hukum 

keluarga. Kitab ini terkenal karena penekanannya pada praktik dan adat istiadat 

masyarakat Madinah.24 

Mazhab Maliki, yang didasarkan pada ajaran Imam Malik, diterima luas 

di wilayah Maghrib (Afrika Utara) dan menjadi salah satu mazhab yang paling 

berpengaruh di dunia Muslim. Mazhab Maliki ditandai dengan 

ketergantungannya pada praktik masyarakat Madinah, penggunaan analogi 

(qiyas), dan pertimbangan kepentingan umum (maslahah) dalam penetapan 

hukum.25 

Kontribusi Imam Malik dalam bidang fiqih Islam dan kompilasinya “Al-

Muwatta” memiliki dampak yang berkelanjutan pada perkembangan hukum 

 

22Abd. Rahman Dahlan, Ushul FIqh  (Jakarta: Amzah, 2010) h.25.  

23Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi 4 Imam Madzhab, (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 1993), cet, II, h. 71 

24Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf (Cet. I: Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 

2006), h.260. 

25Yulia Hafizah, Meneladani Kisah Imam Malik Bin Anas yang Berkawan dengan 

Penguasa, https://www.uin-antasari.ac.id/, diakses pada Nopember 2023. 

https://www.uin-antasari.ac.id/
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Islam. Metodologi dan ajarannya terus dipelajari dan diikuti oleh para sarjana dan 

mahasiswa ilmu fiqih Islam. 

Fikih Imam Malik adalah sistem hukum Islam yang dikembangkan oleh 

Imam Malik bin Anas, pendiri Mazhab Maliki. Konsep fikih Imam Malik 

didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman Imam Malik tentang Al-Qur'an, 

hadis, praktik hukum Islam di Madinah, dan pendapat para ulama terdahulu. 

Beberapa ciri khas konsep fikih Imam Malik adalah: 

Berlandaskan pada amalan dan adat istiadat masyarakat Madinah: Imam 

Malik memandang bahwa praktik dan adat istiadat masyarakat Madinah 

memiliki otoritas dalam menentukan hukum Islam. Oleh karena itu, fikih Imam 

Malik sangat dipengaruhi oleh praktik dan adat istiadat yang berlaku di Madinah 

pada masa itu. 

Penggunaan qiyas (analogi): Imam Malik menggunakan metode qiyas 

untuk mengambil hukum dari kasus-kasus yang tidak terdapat penjelasan 

langsung dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun, qiyas dalam fikih Imam Malik 

lebih terbatas dan lebih mengutamakan praktik dan pendapat para sahabat Nabi 

serta generasi awal Muslim. 

Perhatian terhadap maslahah (kepentingan umum): Fikih Imam Malik 

juga memperhatikan maslahah atau kepentingan umum dalam penetapan hukum. 

Imam Malik menganggap bahwa hukum Islam harus memperhatikan 

kemaslahatan dan kepentingan umat secara luas. 

Penekanan pada hadis-hadis yang berasal dari Madinah: Imam Malik 

memberikan perhatian khusus pada hadis-hadis yang berasal dari Madinah dan 

diriwayatkan oleh para ulama Madinah. Hadis-hadis ini dianggap memiliki 

otoritas yang tinggi dalam menentukan hukum.26 

 

26Abdurrahman L. Doi, Inilah Syariat Islam (Cet.I; Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), h. 

137. 
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Fikih Imam Malik memiliki pengaruh yang luas, terutama di wilayah 

Maghrib (Afrika Utara) dan beberapa bagian Timur Tengah. Konsep fikih Imam 

Malik masih dipelajari dan diikuti oleh para pengikut Mazhab Maliki hingga saat 

ini. 

3. Imam Syafi’i 

Imam Syafi’i (767-820 M) dikenal sebagai seorang ulama dan pemikir 

Islam yang terkenal atas kontribusinya dalam pengembangan metodologi hukum 

Islam. Ia lahir di Ghazzah, Palestina, dan merupakan pendiri Mazhab Syafi’i, 

salah satu dari empat mazhab hukum Islam yang diakui secara luas. Nama 

lengkap Imam Syafi’i dengan menyebut nama julukan dan silsilah dari ayahnya 

adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi’i bin As-Saib bin 

Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusayy 

bin Kilab. Nama Syafi’i diambilkan dari nama kakeknya, Syafi’i dan Qusayy bin 

Kilab adalah juga kakek Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf nasab Asy-

Syafi’i bertemu dengan Rasulullah Saw.27 

Imam Syafi’i menggabungkan pendekatan deduktif dan induktif dalam 

memahami dan menerapkan hukum Islam. Pendekatan deduktifnya melibatkan 

penggunaan dalil-dalil langsung dari Al-Qur'an dan hadis untuk menetapkan 

hukum. Di sisi lain, pendekatan induktifnya melibatkan penggunaan analogi 

(qiyas) dan prinsip-prinsip umum untuk mengambil hukum dari kasus-kasus yang 

tidak memiliki penjelasan langsung dalam sumber-sumber utama.Salah satu 

karya terkenal Imam Syafi’i adalah “Al-Risalah”, sebuah risalah yang membahas 

prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam. Dalam karyanya ini, Imam Syafi’i 

menguraikan metodologi dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam menetapkan 

hukum, termasuk pentingnya memahami teks-teks hukum secara komprehensif, 

 

27Djazuli, Imu Fiqih Penggalian, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam (Cet.V; 

Jakarta: Kencana, 2005), h. 129. 
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memperhatikan konteks dan tujuan hukum, dan menggunakan dalil-dalil yang 

kuat.28 

Mazhab Syafi’i, yang didirikan oleh Imam Syafi’i, memiliki pengaruh 

yang luas di wilayah Timur Tengah dan Asia Tenggara. Mazhab ini menjadi 

salah satu mazhab yang banyak diikuti oleh umat Muslim di daerah-daerah 

tersebut. Keberhasilan Mazhab Syafi’i dalam menyebarkan ajarannya dapat 

disebabkan oleh pendekatan yang komprehensif dan metodologi yang jelas yang 

diajarkan oleh Imam Syafi’i. 

Fikih Imam Syafi’i adalah sistem hukum Islam yang dikembangkan oleh 

Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’i, pendiri Mazhab Syafi’i. Konsep fikih 

Imam Syafi’i didasarkan pada penafsiran Al-Qur'an dan hadis, serta pendekatan 

deduktif dan induktif dalam menetapkan hukum.29 

Penekanan pada dalil-dalil langsung: Imam Syafi’i memberikan 

penekanan pada penggunaan dalil-dalil langsung dari Al-Qur'an dan hadis dalam 

menetapkan hukum. Ia menganggap dalil-dalil ini memiliki otoritas tertinggi dan 

harus menjadi landasan utama dalam menafsirkan dan mengaplikasikan hukum 

Islam. 

Pendekatan deduktif dan induktif: Imam Syafi’i memadukan pendekatan 

deduktif dan induktif dalam menetapkan hukum. Pendekatan deduktif 

melibatkan penggunaan dalil-dalil langsung untuk menetapkan hukum secara 

langsung. Sementara itu, pendekatan induktif melibatkan penggunaan analogi 

(qiyas) dan prinsip-prinsip umum untuk mengambil hukum dari kasus-kasus yang 

tidak terdapat penjelasan langsung dalam sumber-sumber utama. 

 

28Muslim Ibrahim, Pengantar Fiqih Muqaran (Cet.I; Yogyakarta: Erlangga, 1989), h. 88. 

29M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab (Cet.IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2002), h. 205. 
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Perhatian pada konteks dan tujuan hukum: Imam Syafi’i menekankan 

pentingnya memahami konteks dan tujuan hukum dalam menetapkan hukum 

Islam. Ia berpendapat bahwa hukum harus diterapkan sesuai dengan niat dan 

tujuan asli yang ingin dicapai oleh syariat Islam. 

Imam Syafi’i menggunakan metode istinbath, yaitu metode penarikan 

hukum dari sumber-sumber utama dengan menggunakan prinsip-prinsip 

penalaran dan metode ilmiah. Dalam metode ini, ia melakukan penelitian 

mendalam terhadap teks-teks hukum dan mempertimbangkan berbagai faktor 

yang relevan dalam menetapkan hukum.30 

Fikih Imam Syafi’i memiliki pengaruh yang luas di wilayah Timur 

Tengah dan Asia Tenggara, terutama di negara-negara seperti Indonesia, 

Malaysia, dan Mesir. Mazhab Syafi’i menjadi salah satu mazhab yang banyak 

diikuti oleh umat Muslim di daerah-daerah tersebut.31 

4. Imam Ahmad bin Hanbal  

Imam Ahmad bin Hanbal (780-855 M) adalah seorang ulama dan pemikir 

Islam yang terkenal karena kontribusinya dalam mengembangkan Mazhab 

Hanbali. Lahir di Baghdad, Irak, Imam Ahmad adalah seorang cendekiawan yang 

tekun dalam mempelajari dan mengajarkan hadis. Ia dikenal sebagai salah satu 

ulama yang vokal dalam mempertahankan otoritas hadis dan menentang 

pemikiran yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Nama lengkapnya 

bernama Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn 

‘Abdillah ibn Hayyan ibn Abdillah ibn Anas ibn ‘Auf ibn Qasit ibn Mukhazin ibn 

Syaiban ibn Zahl ibn Sa’labah ibn ‘Ukabah ibn Sa’b ibn ‘Ali ibn Rabi’ah ibn 

 

30Ahmad al-Syurbasyi, Sejarah dan Biografi empat Madzhab, (Cet. I; Amzah: Jakarta, 

1991) h. 141. 

31Abdullah Mustofa Al-Maraghi, “Fath Al-Mubin Di Tabaqat Al-Usuliyyin”, Terj. 

Husein Muhammad, Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah Cet.I;  Yogyakarta : LPKSM, 2001), h. 

95. 
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Nizar ibn Ma’ad ibn ‘adnan ibn ‘Udban ibn al-Humaisah’ ibn Haml ibn an-Nabt 

ibn Qaizar ibn Isma’il ibn Ibrahim as asy-Syaibani al-Mawazi.32 

Salah satu karya terkenal Imam Ahmad adalah “Musnad Ahmad”, yang 

merupakan salah satu koleksi hadis terbesar yang ada. Karya ini berisi ribuan 

hadis yang disusun berdasarkan nama-nama perawi hadis. “Musnad Ahmad” 

menjadi sumber penting dalam memahami dan mempelajari hadis-hadis yang 

diriwayatkan oleh Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya. 

Imam Ahmad bin Hanbal memiliki pendekatan yang kuat terhadap hadis 

sebagai sumber hukum Islam. Ia menekankan pentingnya merujuk kepada hadis-

hadis yang sahih dan memahami konteks serta sanad (rantai perawi) hadis 

tersebut. Imam Ahmad sangat berhati-hati dalam menerima hadis-hadis baru dan 

menolak hadis-hadis yang diragukan keasliannya. 

Mazhab Hanbali, yang didirikan oleh Imam Ahmad, dianut terutama di 

wilayah Arab Saudi dan beberapa bagian dari Timur Tengah. Mazhab ini dikenal 

dengan ketegasannya dalam mengikuti teks-teks hukum Islam secara harfiah dan 

mempertahankan tradisi salaf (generasi awal Islam) dalam pemahaman agama. 

Mazhab Hanbali juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengembangan 

hukum Islam di wilayah tersebut.33 

Konsep fikih Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri Mazhab Hanbali, 

didasarkan pada pendekatan yang ketat terhadap hadis sebagai sumber hukum 

Islam. Imam Ahmad sangat vokal dalam mempertahankan otoritas hadis dan 

menekankan pentingnya merujuk kepada hadis-hadis yang sahih dalam 

menetapkan hukum. 

 

32Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Ahmad ibn Hanbal Imam Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah 

(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1192), h. 3. 

33T.M Hasbi Ash-Shidieqqy, Pokok-pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam 

Membina Hukum Islam, (Cet.II; Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 268. 
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Imam Ahmad menganggap hadis sebagai sumber utama dalam 

menetapkan hukum Islam, dan ia menolak pendekatan spekulatif atau 

interpretatif yang melibatkan penalaran dan analogi. Bagi Imam Ahmad, hadis-

hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya 

memiliki otoritas yang tidak dapat disangkal. 

Imam Ahmad juga menekankan pentingnya memahami konteks dan sanad 

(rantai perawi) hadis dalam menetapkan hukum. Ia sangat berhati-hati dalam 

menerima hadis-hadis baru dan menolak hadis-hadis yang diragukan keasliannya. 

Pendekatan ini menunjukkan kehati-hatian dan konservatisme Imam Ahmad 

dalam mengambil hukum dari sumber-sumber agama. 

Selain itu, Imam Ahmad juga menekankan pentingnya menjaga kesatuan 

umat Muslim dan menolak perpecahan dalam masalah-masalah fikih. Ia 

berpendapat bahwa perbedaan pendapat dalam fikih harus dihormati dan bahwa 

tidak semua perbedaan pendapat harus dijadikan dasar untuk memecah belah 

umat. 

Mazhab Hanbali, yang didirikan oleh Imam Ahmad, memiliki pengaruh 

yang signifikan di wilayah Arab Saudi dan beberapa bagian dari Timur Tengah. 

Mazhab ini dikenal dengan ketegasannya dalam mengikuti teks-teks hukum 

Islam secara harfiah dan mempertahankan tradisi salaf (generasi awal Islam) 

dalam pemahaman agama.34 

Penting untuk dicatat bahwa konsep fikih Imam Ahmad bin Hanbal tidak 

hanya terbatas pada pendekatan hadis, tetapi juga mencakup berbagai aspek 

kehidupan Muslim, termasuk ibadah, muamalah (transaksi), dan hukum pidana. 

Studi lebih lanjut tentang karya-karya dan pandangan Imam Ahmad akan 

 

34Mun’im, A. Sirry, Sejarah Fiqh Islam (Cet.I; Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 212. 



31 

 

memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep fikih dalam 

Mazhab Hanbali. 

B. Konsep Tentang Fikih Was}at}iyah 

1. Pengertian Fikih Was}at}iyah 

Istilah Fikih Was}at}iyah tidaklah dibuat tanpa dasar, melainkan telah 

memiliki konsep dan landasan yang jelas. Bahkan, istilah Fikih Was}at}iyah muncul 

dengan dasar teologis dan ontologis yang konkret. Istilah Fiqh Moderat merupakan 

bagian dari ajaran Islam yang bersifat universal. Istilah Fikih Was}at}iyah memiliki 

padanan dengan istilah Arab “ummatan wasathan” atau “al-din al-wasath”, 

sebagaimana firman Allah Swt:  

 عَلَيْكُمْ شَهِيدًاوكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً ل تَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ 
Terjemahnya: 

Dan demikianlah Aku (Tuhan)  jadikan kalian umat yang “wasat” (adil, 
tengah-tengah, terbaik) agar  kalian  menjadi  saksi  (syuhada’)  bagi  
semua manusia, dan agar Rasul (Muhammad Saw) menjadi saksi    
(syahid)    juga    atas    kalian.”    (Q. S. Al- Baqarah:143). 

Pada ayat tersebut, istilah “ummatan wasathan” dapat diartikan sebagai 

“golongan atau agama tengah”. Kata “wasat” dalam ayat tersebut memiliki tiga 

kemungkinan pengertian menurut tafsir klasik seperti al-Tabari atau al-Razi, yaitu 

umat yang adil, tengah-tengah, atau terbaik. Ketiga pengertian tersebut pada 

dasarnya saling berkaitan. 

Sebagai istilah untuk menggolongkan corak pemikiran dan gerakan, istilah 

“Fikih Was}at}iyah” diopposisikan dengan istilah lain, yaitu Islam radikal. Fikih 

Was}at}iyah, dalam pengertian yang umum dikenal saat ini, merupakan pemahaman 

Islam yang menolak cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok 

lain yang menganut model Islam radikal.35 

 

35Wahyuddin, Pendidikan Islam Dalam Kajian Ontologi, Epistemology Dan Aksiologi 

mynewblogaddressislam.blogspot.co.id pada tanggal 28 Juli 2023. 
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2. Sejarah dan perkembangan Fikih Was}at}iyah. 

Pada awal abad ke-20, terjadi lahirnya gerakan-gerakan Islam yang 

monumental, yang memiliki dampak besar baik dalam kebangkitan Islam 

maupun perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Gerakan-gerakan Islam tersebut 

menjadi cikal bakal organisasi kemasyarakatan Islam yang terkenal. Dua 

organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah (didirikan pada 

tahun 1912) dan Nahdlatul Ulama (didirikan pada tahun 1926), secara umum 

tetap menjaga dan memperkuat posisi serta peran mereka dalam dinamika 

kehidupan umat, bangsa, dan dunia global sebagai kekuatan dakwah dan misi 

Islam sebagai rahmatan li'l ‘alamin. 

Meskipun saat ini muncul gerakan-gerakan Islam yang tampak lebih 

menarik hati sebagian umat dengan karakter militan, skriptural, dan ideologis, 

secara umum keberadaan dan peran ormas-ormas Islam yang lahir pada awal 

abad ke-20 tetap konsisten dan memberikan keseimbangan sebagai kekuatan 

Fikih Was}at}iyah.36 

Ahlussunnah adalah mereka yang secara konsisten mengikuti jejak 

langkah Nabi Muhammad SAW dan mempertahankannya. Di antara mereka ada 

yang disebut “salaf”, yaitu generasi awal mulai dari sahabat, tabi'in, dan tabi'in 

tabi'in, dan ada juga yang disebut “khalaf”, yaitu generasi yang datang 

setelahnya. Golongan ini merupakan mayoritas umat Islam. 

Dalam kajian Ilmu Kalam, istilah Ahlussunnah wal Jama'ah telah 

digunakan sejak masa sahabat hingga generasi berikutnya. Salah satu pengikut 

aliran Ahlussunnah wal Jama'ah adalah Nahdlatul Ulama. Dalam Muktamar NU 

di Situbondo, Jawa Timur pada tahun 1984, ditetapkan bahwa NU sebagai 

organisasi (jam’iyah) dan komunitas NU (jama’ah) memiliki sikap sosial-

 

36Didownloud dari muhshodiq.wordpress.com pada 28 Juli 2023 
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kultural yang mencerminkan nilai-nilai tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), 

dan tawazun (harmoni).37 

Moderenisasi dalam konteks ini merujuk pada rasionalisasi untuk 

mencapai efisiensi dalam berpikir dan bekerja. Moderenisasi berarti mengadopsi 

pemikiran dan cara kerja yang sesuai dengan fitrah atau sunnatullah (hukum 

Ilahi) yang benar. 38 NU, yang teguh memegang salah satu dari empat madzhab, 

yaitu Imam Syafi’i, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, dan Ahmad Bin 

Hambal, didirikan di Surabaya pada 31 Januari 1926 dalam rapat para ulama 

untuk membentuk sebuah organisasi dan mengirim utusan ke Muktamar Islam di 

Makkah dengan tujuan memperjuangkan hukum-hukum ibadah dari empat 

madzhab tersebut.39 

Modernitas atau kemodernan, meskipun terlihat hanya berfokus pada 

manfaat praktis yang langsung, sebenarnya memiliki makna yang lebih dalam, 

yaitu pendekatan kepada kebenaran mutlak, kepada Allah SWT.40 

3. Nilai-nilai Dasar Fikih Was}at}iyah 

PahamFikih Was}at}iyah memiliki beberapa nilai-nilai luhur yang harus 

diperhatikan, antara lain:41 

a. Tawassuth 

Sikap tawasuth disini adalah sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak 

ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Ini disarikan dari firman Allah Swt: 

 

 

37Muhammad Tholhah Hasan, Ahlussunah Wal Jamaah (Jakarta: Lantabora Press, 

2005). h 3. 

38Nurcholish Madjid, Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan (Bandung: Mizan, 1998.), 

h.173. 

39M.  Sholikhin, Sejarah Peradaban  Islam, (Semarang: Rasail, 2005.) h. 162 

40M.  Sholikhin, Sejarah Peradaban Islam, h. 175 

41Didownloud  dari http://www.nu.or.id/post/read/16551/karakter- tawassuth-tawazun-

i039tidal-dan-tasamuh-dalam-aswaja. Pada tanggal1 Februari 2023 

http://www.nu.or.id/post/read/16551/karakter-
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Terjemahnya: 

Dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian (umat Islam) umat 
pertengahan (adil dan pilihan) agar    kamu    menjadi    saksi    (ukuran 
penilaian)  atas   (sikap   dan  perbuatan)  manusia umumnya  dan  
supaya   Rosulloh   menjadi   saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan 
perbuatan) kamu sekalian. (QS al-Baqarah: 143).42 

b. Tawazun 

Tawazun dalam konteks ini mengacu pada keseimbangan dalam segala 

hal, termasuk dalam penggunaan dalil 'aqli (dalil yang berasal dari akal pikiran 

rasional) dan dalil naqli (dalil yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis). Firman 

Allah Swt:  

 لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا بِِلْبَ يِ نَاتِ وَأنَزلَْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزاَنَ ليَِ قُومَ النَّاسُ بِِلْقِسْطِ 
Terjemahnya:  

Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti 
yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca 
(penimbang keadilan), supaya manusia dapat melaksanakan keadilan... 
(QS. Al-Hadid: 25) 43 

Ayat di atas menjelaskan bahwa selain Al-Kitab, ada juga Al-Mizan yang 

digunakan sebagai pijakan dalam menjalankan keadilan di dunia ini. Para ulama 

kemudian menafsirkan Al-Mizan sebagai akal pikiran yang sehat. Namun, sesuai 

dengan ayat di atas, yang menjadi acuan awal adalah Al-Kitab, kemudian Al-

Mizan, bukan sebaliknya. 

c. I’tidal 

I’tidal disini adalah tegak lurus. Konsisten dalam melaksanakan aturan 

tidak melihat unsur benci atau suka. Firman Allah SWT: 

أَ  عَلَى  قَ وْمٍ  شَنَ ئَانُ  يََْرمَِنَّكُمْ  وَلاَ  بِِلْقِسْطِ  شُهَدَآءَ  لِله  قَ وَّامِيَن  ءَامَنُوا كُونوُا  الَّذِينَ  لاَّ يََأيَ ُّهَا 
 بِاَ تَ عْمَلُونَ تَ عْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقَْ رَبُ للِت َّقْوَى وَات َّقُوا اَلله إِنَّ اَلله خَبِيُر 

 

 

42Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Bandung: Yayasan Penyelengara 

Penerjemah Al-Qur’an Depag RI, 2009), h. 22. 

43Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Bandung: Yayasan Penyelengara 

PenerjemahAl-Qur’an Depag RI, 2009), h.531. 
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Terjemahnya:  

Wahai orang-orang yang beriman hendaklah   kamu   sekalian   menjadi   
orang-orang yang tegak membela (kebenaran) karena Allah menjadi saksi 
(pengukur kebenaran) yang adil. Dan janganlah kebencian kamu pada 
suatu kaum menjadikan   kamu   berlaku   tidak   adil.   Berbuat adillah 
karena keadilan itu lebih mendekatkan pada taqwa. Dan bertaqwalah 
kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu 
kerjakan. (QS al-Maidah: 8)44 

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan bisa terwujud jika unsur-unsur 

kebencian terhadap seseorang atau golongan tertentu dihilangkan. Jika unsur 

kebencian ini tidak dihilangkan maka hanya akan melahirkan ketidakadilan 

ditengah tengah masyarakat. 

d. Tasamuh 

Sikap tasamuh atau toleransi disini yakni sikap menghargai perbedaan 

serta  menghormati  orang  yang  memiliki  prinsip hidup  yang  tidak  sama.  

Namun bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda 

tersebut dalam meneguhkan apa yang diyakini. Firman Allah Swt: 

 فَ قُولاَ لَهُ قَ وْلاً لَّيِ نًا لَّعَلَّهُ يَ تَذكََّرُ أوَْ يََْشَى
Terjemahnya: 

Maka   berbicaralah   kamu   berdua (Nabi Musa AS dan Nabi Harun 
AS) kepadanya (Fir'aun) dengan kata-kata yang lemah lembut dan 
mudah-mudahan  ia ingat  dan takut.  (QS.  Thaha: 44)45 

Benar, dalam kisah Nabi Musa (AS) dan Fir'aun, meskipun Fir'aun 

memiliki keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Nabi Musa, Allah Swt 

memerintahkan Nabi Musa untuk berbicara dengan lembut kepada Fir'aun. 

Kelembutan dalam hal ini merupakan manifestasi dari sikap toleransi, tetapi 

bukan berarti membenarkan keyakinan Fir'aun yang salah. 

 

44Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Bandung: Yayasan Penyelengara 

Penerjemah Al-Qur’an Depag RI, 2009), h.108. 

45Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Bandung: Yayasan Penyelengara 

Penerjemah Al-Qur’an Depag RI, 2009), h. 314. 
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Allah Swt menginstruksikan Nabi Musa untuk berbicara dengan Fir'aun 

secara lembut dalam upaya memberikan kesempatan kepada Fir'aun untuk 

memperbaiki diri, mendengarkan kebenaran, dan meninggalkan 

kesombongannya. Ini menunjukkan pentingnya sikap sabar, lembut, dan 

berdialog dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang berbeda, dengan 

harapan dapat membawa mereka kepada kebenaran. 

Namun, penting untuk dicatat bahwa kelembutan dan toleransi tidak 

berarti menyetujui atau membenarkan keyakinan yang salah. Nabi Musa tetap 

menyampaikan kebenaran dan menyeru Fir'aun untuk meninggalkan kesesatan 

dan menyembah Allah Swt. Sikap toleransi dalam hal ini adalah sikap terbuka 

untuk berdialog, memberikan nasihat dengan cara yang baik, dan memberikan 

kesempatan kepada orang lain untuk memahami kebenaran. 

4. Pemikiran Fikih Was}at}iyah 

Pemikiran dan gerakan Islam yang menganjurkan moderasi dalam Islam 

didasarkan pada setidaknya sembilan prinsip yang menjadi landasan Fiqh 

Moderat, sebagai berikut: 

a. Prinsip berpedoman pada Al-Qur'an: 

Al-Qur'an merupakan pusat pedoman dalam kehidupan umat Islam. Fikih 

Was}at}iyah menolak pandangan Al-Qur'an sebagai kitab tertutup yang hanya 

mengandalkan teks nash (huruf-huruf teks) dalam pemahaman Islam. Al-Qur'an 

dipandang sebagai kitab terbuka yang dapat mengakomodasi perubahan zaman 

dan ruang. 

b. Prinsip keadilan: 

Keadilan merupakan konsep sentral dalam Islam dan dianggap sebagai 

tujuan Syari'at. Islam bukan hanya agama formal, tetapi juga membawa risalah 
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yang mengubah sosial, membebaskan, dan menantang kepentingan pribadi. 

Ajaran Islam bertujuan menciptakan kehidupan yang adil. 

c. Prinsip kesetaraan: 

Islam menekankan kesetaraan martabat manusia. Setiap manusia 

memiliki martabat yang sama sebagai manusia dan hak pembebasan serta akal 

untuk berfikir. Kesetaraan menjadi landasan dalam Fikih Was}at}iyah untuk 

meneguhkan visinya. Islam juga berusaha menghancurkan sistem sosial yang 

diskriminatif dan eksploitatif terhadap kaum yang lemah. 

d. Prinsip toleransi: 

Fikih Was}at}iyah menganut sikap terbuka terhadap keanekaragaman 

pandangan. Perbedaan di antara manusia adalah keniscayaan, dan Al-Qur'an 

menuntun untuk menghormati perbedaan. Pemaksaan dalam berdakwah kepada 

mereka yang berbeda pandangan, baik dalam satu agama maupun antaragama, 

tidak sesuai dengan semangat menghargai perbedaan yang diajarkan oleh Al-

Qur'an. 

e. Prinsip pembebasan: 

Agama Islam seharusnya dipahami sebagai sarana transformasi sosial 

yang produktif. Pemikiran keislaman seharusnya tidak menakutkan, melainkan 

membebaskan akal, perilaku, dan etika yang membentuk kesalehan sosial. Agama 

harus menjadi kekuatan kritis, bukan anti-kritik. 

f. Prinsip kemanusiaan: 

Islam memiliki tekad besar dalam membangun masyarakat yang adil dan 

menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Al-Qur'an mengajarkan bahwa manusia 

secara keseluruhan memiliki kemuliaan dari Allah tanpa memandang agama, ras, 

atau warna kulit. 
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g. Prinsip pluralisme: 

Islam adalah agama damai yang menghargai perdamaian. Al-Qur'an 

melihat keanekaragaman agama sebagai kehendak Allah, dan Nabi Muhammad 

sebagai Rasul yang diutus kepada umat manusia. Perbedaan agama terjadi karena 

perbedaan millah yang dianut oleh Islam, Kristen, dan Yahudi, namun berasal 

dari sumber yang sama yaitu Tuhan. 

h. Prinsip sensitivitas: 

Islam mengubah pandangan terhadap perempuan sebagai penuntun, 

pembawa kabar gembira, dan pembawa peringatan bagi umat manusia. Islam 

mendeklarasikan kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan di 

hadapan Tuhan. 

i. Prinsip nondiskriminasi: 

Islam secara tegas menentang penindasan, peminggiran, dan 

ketidakadilan sejak awal kehadirannya. Teladan Nabi di Madinah dalam 

membangun kesepakatan mengenai hak dan kewajiban yang sama antara 

kelompok suku dan agama menunjukkan pentingnya kesetaraan dan 

nondiskriminasi dalam Islam.46 

5. Pemahaman Pemikiran Fikih Was}at}iyah 

Fikih Was}at}iyah dikenal sebagai lawan dari Islam fundamentalis atau 

Islam garis tengah. Alasan utama penggunaan istilah Fikih Was}at}iyah oleh para 

pendirinya adalah adanya keberadaan Islam garis keras. Penganut Fikih 

Was}at}iyah mengidentifikasi diri mereka sebagai ummatan wasathan atau umat 

pertengahan, yang ingin menunjukkan nilai-nilai moderat mereka.  

Kaum Islam liberal sering mempromosikan istilah Fikih Was}at}iyah 

sebagai solusi untuk mengatasi pertikaian antara umat beragama, terutama 

 

46Didownloud   dari    mukhsinjamil.blog.walisongo.ac.id   pada tanggal 21 Agustus 

2023 
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antara Muslim dan non-Muslim, yang sering mengalami perselisihan. Menurut 

Deliar Noor, penulis buku “Umat Islam dan Masalah Modernisasi”, modernisasi 

menuntut bangsa Indonesia untuk memiliki pandangan ke depan dan tidak 

terpaku pada masa lalu, sikap yang dinamis dan aktif, memperhatikan waktu, 

menekankan rasionalitas daripada perasaan atau perkiraan, mengembangkan 

sikap terbuka, memberikan prioritas pada prestasi personal, memberikan 

perhatian yang lebih besar pada masalah yang dihadapi saat ini, dan terlibat 

dalam pengajaran tujuan yang lebih penting daripada tujuan kelompok. 

Menurut Deliar Noor, penulis buku “Umat Islam dan Masalah 

Modernisasi”, modernisasi menuntut bangsa Indonesia untuk: 

a. Mengarah ke depan dan tidak terpaku pada masa lalu. 

b. Memiliki sikap yang dinamis dan aktif. 

c. Memperhatikan waktu dengan baik. 

d. Menekankan rasionalitas daripada perasaan atau perkiraan. 

e. Mengembangkan sikap terbuka terhadap perubahan dan perbedaan. 

f. Memberikan prioritas pada prestasi pribadi. 

g. Memberikan perhatian yang lebih besar pada masalah yang dihadapi saat 

ini. 

h. Terlibat dalam pengajaran tujuan yang lebih penting daripada tujuan 

kelompok.47 

Walaupun umat Islam merupakan umat yang mayoritas dari total 

penduduk Indonesia, ide negara Islam terus-menerus ditolak dan tidak 

mendapatkan dukungan yang konsisten. Bahkan partai-partai Islam, kecuali 

pada awal pergerakan nasional, mengalami kekalahan secara berkelanjutan mulai 

dari masa penjajahan hingga masa kemerdekaan. 

 

47Sholihan, Modernitas Postmodernitas Agama (Semarang: Wlisongo Press, 2008), h. 

53. 
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6. Dampak Pemikiran Fikih Was}at}iyah 

Ketika memahami cara berpikir kelompok Fikih Was}at}iyah, terlihat 

bahwa sisi negatifnya hampir tidak ada karena pendekatan mereka dapat 

diterima oleh akal dan pikiran. Oleh karena itu, masyarakat dapat dengan baik 

menerima ajaran-ajaran dalam Fikih Was}at}iyah. Dalam hal positifnya, kelompok 

ini memiliki sifat keterbukaan terhadap pendapat dari pihak lain. 

Perkembangan intelektual menghasilkan proposisi modernis yang lebih 

lanjut, yaitu bahwa Islam telah menciptakan peradaban yang progresif dan, pada 

kenyataannya, telah menjadi alat untuk mengatasi masa kegelapan pada zaman 

purba.48 

7. Kritik terhadap Fikih Was}at}iyah 

Fikih Was}at}iyah adalah merupakan cara pandang dalam aspek hukum 

Islam yang memiliki konsep dan ajaran yang mampu menciptakan perdamaian 

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendekatan dan prinsip-prinsip 

yang diajarkan dalam Fikih Was}at}iyah berbeda dengan pandangan Islam radikal 

dan liberal. 

Fikih Was}at}iyah menekankan pada pemahaman Islam yang moderat, 

seimbang, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip tengah (wasathiyah). Aliran ini 

menghindari ekstremisme dan menolak pemahaman yang mengarah pada 

tindakan kekerasan atau intoleransi. Fikih Was}at}iyah mengajarkan 

kesederhanaan, toleransi, dan kerukunan antarumat beragama. 

Dalam konteks ini, Fikih Was}at}iyah mempromosikan pemahaman Islam 

yang inklusif dan menghormati kebebasan beragama serta hak asasi manusia. 

Aliran ini juga menekankan pentingnya dialog, saling pengertian, dan kerjasama 

antara umat beragama dan kelompok sosial lainnya. 

 

48Fazlur Rahman, Islam, (Bandung: Pustaka, 1997), h. 322 
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Dengan demikian, Fikih Was}at}iyah memainkan peran penting dalam 

mempromosikan perdamaian, harmoni, dan stabilitas sosial dalam masyarakat 

dan negara.49  

Ilmu pengetahuan dan teknologi dari Barat telah menjadi tuntutan mutlak 

bagi banyak kaum modernis Muslim. Mereka menyadari bahwa kemajuan dalam ilmu 

pengetahuan dan teknologi dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan 

negara mereka. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak kaum Muslim yang aktif 

terlibat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi di negara mereka. 

Di Indonesia, misalnya, terjadi peningkatan yang signifikan dalam partisipasi 

kaum Muslim dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak universitas dan 

institusi pendidikan yang didirikan untuk memajukan penelitian dan pengembangan 

di berbagai bidang, termasuk sains, teknologi, kedokteran, dan rekayasa. Kaum 

Muslim Indonesia juga terlibat dalam penelitian dan inovasi di sektor industri dan 

teknologi informasi. 

Selain itu, ada upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Konsep “Islamisasi ilmu pengetahuan” telah muncul, di 

mana upaya dilakukan untuk memadukan prinsip-prinsip Islam dengan pengetahuan 

modern dalam cara yang harmonis. Hal ini memungkinkan kaum Muslim untuk 

memanfaatkan potensi ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai 

agama dan etika.  

Dengan semakin aktifnya kaum Muslim dalam ilmu pengetahuan dan 

teknologi, mereka dapat mendapatkan posisi yang lebih kuat dalam masyarakat dan 

negara mereka. Mereka dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan 

dan kemajuan negara, serta memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan 

global yang kompleks. 

 

49Sholihan, Modernitas Postmodernitas Agama (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 

55. 
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Namun, penting untuk dicatat bahwa sains dan teknologi tidak hanya berasal 

dari Barat. Ada juga kontribusi ilmiah yang signifikan dari peradaban Muslim di masa 

lalu, seperti pada masa kejayaan Islam di dunia Arab dan dunia Islam lainnya. 

Keberhasilan kaum Muslim dalam ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya 

bergantung pada adopsi dari Barat, tetapi juga pada pengembangan kapasitas dan 

sumber daya internal mereka sendiri.50 

C. Konsep Fikih Was}at}iyah Empat Imam Mazhab 

Wasathiyah adalah ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar adil, 

seimbang, bermaslahat dan proporsional, atau sering disebut dengan kata 

“moderat” dalam semua dimensi kehidupan. Wasathiyah atau moderasi saat ini 

telah menjadi diskursus dan wacana keIslaman yang diyakini mampu membawa 

umat Islam lebih unggul dan lebih adil serta lebih relevan dalam berinteraksi 

dengan peradaban modern di era globalisasi dan revolusi industri, informasi dan 

komunikasi. Wasathiyah Islam bukanlah ajaran baru atau ijtihad baru yang 

muncul di abad 20 masehi atau abad 14 hijriyah. Tapi wasathiyah Islam atau 

moderasi Islam telah ada seiring dengan turunnya wahyu dan munculnya Islam 

di muka bumi pada 14 abad yang lalu.  

Ajaran wasatiyah sudah dipraktekkan sejak Rasulullah masih hidup dan 

dilanjutkan oleh para sahabatnya, para ulama salaf dan khalaf sesudah mereka. 

Terutama para Imam Mazhab empat yang telah berhasil  menawarkan kerangka 

metodologi, teori dan kaidah-kaidah ijtihad yang menjadi landasan mereka 

dalam menemukan dan menetapkan hukum. Metodologi, teori dan kaidah-

kaidah yang diformulasikan oleh para imam mazhab ini bertujuan untuk 

memberikan jalan dan langkah-langkah atau upaya dalam menjawab persoalan 

 

50Ahmad  Fasikhudin,  Islam  Moderat (Bandung: Insan  Kamil, 2010), h. 18 



43 

 

hukum dan menyelesaikan berbagai problematika hukum yang dihadapi, 

sehingga hukum Islam berkembang lebih dinamis, toleran, lebih fleksibel dan 

mengarahkan umat lebih adil, seimbang, bermaslahat dan proporsional. Konsep 

Fikih Was}at}iyah (moderat) empat imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan 

Hanbali) mengacu pada pendekatan yang seimbang dan moderat dalam 

memahami dan menerapkan hukum Islam. Konsep ini menekankan fleksibilitas, 

keseimbangan, dan pemahaman yang komprehensif terhadap sumber-sumber 

hukum Islam. 

Imam Abu Hanifah menekankan pentingnya menggunakan akal dan 

penalaran dalam memahami hukum Islam. Ia memperhatikan konteks sosial dan 

kebutuhan umat Muslim serta memperbolehkan ijtihad (penalaran hukum) dalam 

situasi-situasi baru. Pendekatan Hanafi cenderung lebih fleksibel dan 

mengakomodasi perbedaan lokal dan budaya. 

Sebagai pemikir politik dan agama, Abu Hanifah menganut pandangan 

pragmatis yang berakar pada hukum agama yang dibentuk oleh kondisi politik 

dan sosial pada masanya. Jika kita ingin mengidentifikasi komponen-komponen 

atau prinsip-prinsip kunci dalam bidang politik dan pemerintahan, Abu Hanifah 

telah memiliki atau memberikan perhatian pada komponen-komponen atau 

prinsip-prinsip tersebut. Prinsip pertama, moderasi, sentrisme, dan menahan diri 

dari ekstremisme dan radikalisme baik secara intelektual maupun politik, 

menjadi fokus Abu Hanifah. Prinsip kedua adalah keluasan pikiran dan toleransi, 

yang dianggap perlu dalam bidang ini dan tanpanya maka urusan politik dan 

sosial tidak akan berjalan baik menghadapi kebuntuan dan krisis jangka panjang. 

Prinsip penting ketiga adalah kesopanan dan interaksi, yang merupakan 

prasyarat dalam politik dan pemerintahan. Namun, dalam semua kasus di atas, 

Abu Hanifah telah berusaha untuk menentukan sejauh mana dan memperjelas 
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penafsiran spesifiknya terhadap prinsip-prinsip tersebut, sehingga kelebihan 

dalam prinsip-prinsip penting dan penting ini tidak akan mengarah pada sikap 

permisif dan hilangnya landasan agama dan Islam.51 

Imam Malik menekankan pentingnya merujuk kepada amal (praktik) 

penduduk Madinah sebagai sumber hukum. Ia mempertimbangkan praktik-

praktik yang mapan di masyarakat Madinah sebagai landasan dalam menetapkan 

hukum. Pendekatan Maliki cenderung memberikan penekanan pada tradisi dan 

kebiasaan lokal. 

Imam Malik banyak menggunakan almasalih al-mursalah sebagai sumber 

hukum. Kecenderungannya ini telah mempengaruhi para pendokung mazhab 

Maliki sehingga boleh kita katakan bahawa mazhab Maliki akhirnya muncul 

sebagai mazhab al-masalih. Dewasa ini rujukan kepada al-masalih al-mursalah 

memang banyak tertumpu kepada mazhab Maliki melebihi mazhab-mazhab 

yang lain. Malah Imam al-Haramayn al-Juwayniyy telah menyifatkan Imam 

Malik agak keterlaluan dalam penggunaan al-masalih al-mursalah sehingga 

dikatakan mensabitkan maslahah-maslahah yang jauh dan tidak dikenali di 

dalam syarak hingga ke tahap membenarkan membunuh sepertiga manusia demi 

menyelamat dua pertiga manusia yang lain.52 

Imam Syafi’i menekankan pentingnya menggunakan dalil-dalil tekstual 

dalam menetapkan hukum. Ia memberikan penekanan pada hadis-hadis Nabi 

Muhammad Saw dan memperhatikan metode penarikan hukum dari sumber-

sumber utama. Prestasi yang patut dicatat dalam diri Imam Syafi’i antara lain 

 

51Kamaluddin Hamid, Nigarushi Bar Jaigah-e- Mianah Rawi dar Islam, diterbitkan pada 

2015 diakses pada 552023 dari https://www.jomhornews.com/fa/article/67207/ 

[02.24, 22/1/2024]  

52Al-Juwayniy, Imam al-Haramyn Abu al-Mac ali al-Juwayni c Abd al-Malik ibn c Abd 

Allah al-Juwayni 1399H. al-Burhan fi usul al-fiqh. Tahqiq:  Abdu al- Azim al-Dib ( Qatar: T.pt.) 

h. 1133  
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karena a). sebagai perintis dasar-dasar konseptual tentang hadits, dan b). sebagai 

peletak utama dasar metodologi (ushul fiqh) dalam hukum islam. Gejala-gejala 

itu mulai tampak ketika Imam Syafi’i banyak belajar dan berguru tentang 

hadits/sunah kepada Imam Malik. 

Ibnu Hajar mengatakan, bahwa ketika kepemimpinan fiqh di Madinah 

berpuncak pada Imam Malik, Imam Syafi’I pergi ke Madinah untuk belajar 

kepadanya. Dan ketika kepemimpinan fiqh di Irak berpuncak pada Abu Hanifah 

kemudian beliau belajar fiqh di Irak kepada Muhammad ibn al-Hasan al-

Syaibany (salah seorang murid Abu Hanifah). Oleh sebab itu, Imam Syafi’i 

berhimpun pengetahuan fiqh ashab al-hadis (Imam Malik) dan fiqh ashab al-

ra’yi (Abu Hanifah)53. 

Hal tersebut menunjukkan sikap moderat dan toleran yang dinamis dari 

sosok Imam Syafi’i yang melahirkan pemikiran yang dinamis dan komptehensif 

dalam hukum Islam.  

Imam Ahmad bin Hanbal, seperti yang telah dibahas sebelumnya, 

menekankan pentingnya merujuk kepada hadis-hadis yang sahih dan memahami 

konteks serta sanad hadis tersebut. Ia menolak pendekatan spekulatif dan 

interpretatif dalam menetapkan hukum, dan menganggap hadis-hadis yang 

diriwayatkan oleh Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya memiliki otoritas 

yang tidak dapat disangkal. 

Meskipun ada perbedaan pendekatan antara empat imam Mazhab, 

konsep Fikih Was}at}iyah menekankan pentingnya memahami konteks, 

menggunakan akal, merujuk kepada sumber-sumber hukum utama, dan 

mengakomodasi perbedaan dalam menetapkan hukum. Pendekatan ini 

 

53Munawar Chalil. 1990. Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, 

Syafi’I, Hanbali (Jakarta: Bulan Bintang. 1990) h.123 
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mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan 

keberlanjutan dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. 

Fikih Was}at}iyah atau juga dikenal sebagai fikih moderat,  menekankan 

pada pemahaman yang seimbang, toleran, dan relevan dalam menghadapi 

perubahan zaman yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman Islam 

yang inklusif, mempromosikan keseimbangan antara aspek teori dan praktik, 

serta mendorong pemikiran yang terbuka terhadap perubahan sosial dan 

perkembangan ilmiah. Karakter inilah yang telah digagas dan dikembangkan 

oleh para Imam Mazhab, sehingga menjadi alur faham bagi generasi sesudahnya 

sampai sekarang yang sangat relevan dengan pengembangan fikih wasatiyah 

saat ini. 
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BAB III 

REVITALISASI PANDANGAN EMPAT MAZHAB TERHADAP 

FIKIH WAS{AT{IYAH 

Revitalisasi pandangan empat mazhab tentang Fikih Was}at}iyah 

melibatkan upaya untuk menginterpretasikan dan menerapkan prinsip-prinsip 

Fikih Was}at}iyah dalam kerangka pemahaman mazhab-mazhab tersebut. Langkah-

langkah yang dapat diambil dalam revitalisasi ini meliputi: 

A. Mengedepankan Dialog dan Kajian Lintas Mazhab 

Revitalisasi pandangan empat mazhab tentang Fikih Was}at}iyah juga 

melibatkan mengedepankan dialog dan kajian lintas mazhab. Ini berarti para ulama 

dan cendekiawan dari mazhab-mazhab yang berbeda bertemu untuk berdiskusi dan 

berbagi pemahaman tentang Fikih Was}at}iyah. Dalam dialog ini, perbedaan 

pendapat dihormati, dan upaya dilakukan untuk mencapai kesepakatan atau 

pemahaman yang lebih inklusif dan komprehensif. 

Problematika Ikhtilaf dalam Bermazhab termasuk masalah ikhtilaf dan 

munculnya berbagai mazhab adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam 

Islam. Imam al-Nawawi menyatakan bahwa para ulama tidak menyangkal adanya 

perbedaan pendapat, namun mereka menolak untuk memaksakan penyatuan 

pendapat. 

Memaksakan keseragaman pendapat bertentangan dengan fitrah dan naluri 

manusia. Meskipun Allah Swt mampu menjadikan manusia sepakat dalam segala 

hal, tetapi Allah Swt ingin menunjukkan kekuasaan-Nya dan mendapatkan hikmah 

yang besar dari perbedaan tersebut. 

Fikih mengakui dan menerima keragaman pendapat hukum, yang disebut 

sebagai ikhtilaf. Perbedaan (ikhtilaf) terjadi bukan hanya karena faktor internal 
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dalam teks hukum itu sendiri, tetapi juga karena tingkat dan kemampuan 

intelektual para fuqaha yang berbeda. 

Kata “ikhtilaf” memiliki lawan dari kata “ittifaq” yang berarti kesepakatan 

atau kesesuaian. Ikhtilaf adalah bentuk dari kata “ikhtalafa” yang berarti segala 

sesuatu yang tidak sama, maka pasti berbeda. Ikhtilaf juga mencakup arti 

kontradiksi, yang juga dikenal dengan kata munaza’ah dan mujadalah. Dengan 

kata lain, tidak semua perbedaan adalah bertentangan, tetapi semua yang 

bertentangan pasti berbeda. Hal ini karena makna “berbeda” lebih umum daripada 

makna “bertentangan”. Dalam terminologi fikih, ikhtilaf merujuk pada perbedaan 

pandangan atau pendapat antara satu individu dengan individu lainnya.1 

Mazhab secara etimologi berasal dari kata “zahaba” yang berarti pergi. 

Mazhab dalam pengertian umum merujuk pada jalan yang ditempuh oleh 

seseorang atau kelompok dalam berbagai aspek seperti akidah, tingkah laku, 

hukum, dan lain-lain. Dalam konteks Islam, mazhab mengacu pada pendapat, 

pemahaman, atau aliran seorang alim besar dalam Islam yang diberi gelar Imam, 

seperti mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab 

Imam Syafi’i, mazhab Imam Malik, dan lain-lain. 

Dalam terminologi ushul, mazhab merujuk pada metode berpikir yang 

ditempuh oleh seorang mujtahid (ahli fikih) dalam menetapkan hukum Islam. 

Dalam hal ini, mazhab membedakan seorang mujtahid dengan mujtahid lainnya 

dalam memberikan fatwa mengenai hukum furu’ (hukum-hukum cabang) terhadap 

masalah-masalah yang dihadapi umat manusia. Mazhab didasarkan pada sumber-

sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur’an dan Hadis.2  

 

1Majdi Kasim, Fiqh al-Ikhtilaf; Qadhiyah al-Khilaf al-Waqi’ Baina Hamlah al-Syari’ah 

(Dar al-Iman li-Thab’i wa al-Nasyr wa al-Tauzi’: Iskandariah, 2002), h. 32. 

2Umar Sulaiman Asyqar, al-Madkhal Ila dir sah al-Mad ris  wa al-Maz hib al-fikihiyah 

(Yordania: Dar al-Nafis, 1998), h. 44. 
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Dalam konteks fikih, perbedaan pendapat (ikhtilaf) sering kali menjadi hal 

yang tidak terpisahkan. Perbedaan pendapat merupakan bagian integral dari 

diskusi dan analisis dalam fikih. Seorang yang tidak memahami perbedaan 

pendapat tidak akan sepenuhnya merasakan esensi fikih. 

Pepatah Arab yang Anda sebutkan, “man lam ya’rif al-khilaf lam yasum 

ra’ihat al-fiqh” memiliki makna bahwa siapa yang tidak mengenal perbedaan 

pendapat, ia tidak akan merasakan aroma atau keharuman fikih. Hal ini 

menunjukkan bahwa perbedaan pendapat adalah bagian yang tak terpisahkan dari 

studi fikih dan memahami perbedaan pendapat adalah penting dalam memahami 

dan mengembangkan pemahaman hukum Islam. 

Perbedaan pendapat dalam fikih sering kali muncul karena adanya 

interpretasi yang berbeda terhadap teks-teks hukum Islam, perbedaan dalam 

metode penalaran, dan perbedaan dalam memahami konteks sosial dan historis. 

Ikhtilaf ini mencerminkan keragaman pemikiran dan kekayaan intelektual dalam 

tradisi fikih Islam. 

Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun terdapat perbedaan 

pendapat, prinsip-prinsip dan tujuan hukum Islam tetap konsisten. Para ulama 

berusaha mencapai kebenaran dan menjaga integritas hukum Islam melalui 

diskusi, penalaran, dan rujukan kepada sumber-sumber hukum yang sahih.3 

Fiqh al-muqaran adalah cabang ilmu yang membahas berbagai macam 

perbedaan pendapat (mazhab) di kalangan ulama fikih. Ilmu ini mengakui 

keragaman dan perbedaan pendapat hukum sebagai kekayaan dalam fikih. Namun, 

tidak semua bentuk ikhtilaf dapat diterima dan ditolerir. 4 Ada beberapa jenis 

ikhtilaf yang tidak diperbolehkan (diharamkan). 

 

3Sofyan A.P. Kau, Pelangi Fikih Kontemporer Ragam Perspektif dan Pendekatan (Cet.I; 

Malang: Inteligensia Media Sofyan, 2021), h. 246-247. 

4Sofyan A.P. Kau, Pelangi Fikih Kontemporer Ragam Perspektif dan Pendekatan, h. 284. 
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Pertama, ikhtilaf yang tidak diperbolehkan adalah dalam hal nash yang 

sudah qath’i, artinya hukum-hukum yang memiliki dalil yang tegas dan tidak 

membutuhkan lagi penafsiran lebih lanjut. 5 Para ulama telah sepakat (ijma’) dalam 

hal ini. Menurut pendapat Muhammad Ali Hasyim al-Asadi, hukum-hukum qath’i 

ini tidak mengalami perubahan seiring dengan perubahan waktu, tempat, dan tidak 

ada lagi perbedaan pendapat dan ijtihad di antara para mujtahid dalam hal ini. 

Hukum qath’i ini dapat dibagi menjadi tiga macam: 

1. Hukum-hukum yang secara tegas dan jelas disebutkan dalam Al-Qur’an 

atau Hadis dengan kata-kata yang tidak dapat ditafsirkan secara berbeda-

beda. 

2. Hukum-hukum yang secara tegas dan jelas disepakati oleh ijma’ 

(konsensus) para ulama, yang artinya tidak ada perbedaan pendapat di 

kalangan mereka. 

3. Hukum-hukum yang secara tegas dan jelas ditetapkan oleh nash (dalil) 

yang mengikat, seperti kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum-

hukum yang berkaitan dengan ibadah atau muamalah yang memiliki dalil 

yang tegas. 

Dalam hal-hal yang termasuk dalam kategori hukum qath’i ini, tidak ada 

lagi ruang bagi perbedaan pendapat atau ijtihad, karena hukum-hukum tersebut 

sudah memiliki ketetapan yang jelas dan tegas. 

Kedua; ikhtilaf yang diteruskan dengan keras kepala, takabbur, merasa 

benar sendiri dan semua orang yang tidak sependapat dengannya dianggap salah, 

bodoh, ahli bid’ah, keluar dari sunnah, bahkan ahli neraka. Ketiga; ikhtilaf yang 

tidak berlandaskan ilmu (pengetahuan) dan hanya berlandaskan taklid. Oleh 

 

5Ahmad  Sarwat, Fikih  Ikhtilaf:  Panduan  Umat  di  Tengah  Belantara Perbedaan 

Pendapat (Jakarta: Darul Ulum al-Islamiyah. 2007), h. 20. 
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karena itu, dapat disimpulkan bahwa ada tiga istilah yang dikenal yaitu; taqlid, 

(mengikuti pendapat tanpa mengetahui dasarnya), ittiba’ (mengikuti pandangan 

tertentu setalah menyeleksinya dengan dasar dalil dan metode yang dimilkinya) 

dan istidlal atau istinbath (berjtihad dengan menggunakan dalil dan caranya 

sendiri). Sehingga dapat dikatakan, berrmazhab bagi yang awam (tidak mendalami 

hukum Islam) adalah ber-taqlid, bermazhab bagi mujtahid adalah melakukan salah 

satu dari dua hal; ittiba’ dan istidlal/istinbath. 

Menurut Majdi Kasim dalam bukunya “Fiqh al-Ikhtilaf” dan juga ulama-

ulama fikih lainnya, ikhtilaf dibagi menjadi dua bagian: 

a) Ikhtilaf al-mazmmun (perbedaan yang tercela), yaitu perbedaan yang 

bertentangan dengan nash-nash shahih yang tidak membutuhkan lagi 

perdebatan di dalamnya, atau ijma’ yang sudah jelas dan tidak ada lagi 

pertentangan di dalamnya. Hal ini disebut dengan istilah qath’i. Imam Syafi’i 

mengatakan, “semua yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadis adalah nash-

nash yang sudah jelas. Tidak ada ruang perbedaan di dalamnya bagi orang 

yang sudah mengetahui.” 

b) Ikhtilaf al-mahmud (perbedaan yang terpuji), yaitu aktivitas mujtahid untuk 

berijtihad tentang hal-hal yang tidak termasuk dalil qath’i dari nash yang sahih 

atau ijma’ yang sudah jelas. Perbedaan ini terletak pada ayat-ayat mutashabih 

yang membutuhkan berbagai macam pemikiran dan penafsiran. Selain itu, 

perbedaan juga terjadi pada masalah-masalah furu’iyyah (cabang-cabang 

hukum) tanpa menyentuh masalah-masalah ushuliyyah (prinsip-prinsip dasar) 

dan pada masalah-masalah juz’iyyah (perkara-perkara yang bersifat spesifik) 

tanpa mengganggu pada tataran umum. 

Pemahaman umum adalah bahwa masalah yang mengandung perbedaan 

pendapat (khilafiyah) akan menyebabkan perpecahan. Oleh karena itu, orang 
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cenderung menghindari pembicaraan yang terkait dengan khilafiyah. Namun, 

sebenarnya masalah yang mengandung perbedaan pendapat bukanlah sesuatu yang 

harus dihindari, melainkan perlu dipelajari dengan baik dan seksama. Kehadiran 

banyak aliran (mazhab) dalam fikih atau adanya pemikiran ulang terhadap 

pendapat para ulama fikih menunjukkan bahwa fikih mengakui keragaman dan 

tidak melarang perubahan atau pembacaan ulang. 

Dengan adanya pembacaan ulang terhadap keragaman pemikiran (ikhtilaf), 

akan tercipta sikap hidup damai dan bertoleransi. Sikap menerima perbedaan 

adalah anugerah kelapangan hati. 

B. Meninjau Kembali Sumber-Sumber Hukum 

Revitalisasi pandangan empat mazhab tentang Fikih Was}at}iyah dapat 

dimulai dengan meninjau kembali sumber-sumber hukum utama, seperti Al-Quran, 

Hadis, dan pendapat-pendapat para ulama. Dalam meninjau kembali sumber-

sumber ini, perhatian khusus diberikan pada ayat-ayat dan hadis-hadis yang 

menunjukkan prinsip-prinsip Fikih Was}at}iyah, seperti keseimbangan, toleransi, 

dan prinsip keadilan. 

1. Ayat tentang Was}at}iyah 

Istilah “wasathan” yang diungkapkan oleh al-Asfahaniy memiliki makna 

yang sama dengan “sawa’un”, yaitu berada di tengah-tengah antara dua batas atau 

dalam keadaan yang seimbang. Istilah ini juga terkait dengan konsep keadilan, 

menjadi standar atau normal, atau yang biasa-biasa saja. “Wasathan” juga 

mengandung makna menjaga diri dari sikap yang berlebihan (ifrath) dan sikap yang 

kurang (tafrith). Kata-kata “wasath” dengan berbagai derivasinya muncul 
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sebanyak 3 kali dalam Al-Qur’an, yaitu dalam Surah Al-Baqarah ayat 143, 238, 

dan Surah Al-Qalam ayat 48.6 Adapun ayat-ayatnya sebagai berikut:  

a) Al-Baqarah 143:  

 وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً ل تَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Terjemahnya:  

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

b) QS. Al-Qalam ayat 28: 

 قاَلَ أوَْسَطُهُمْ ألََْ أقَُل لَّكُمْ لَوْلاَ تُسَبِ حُونَ 

Terjemahnya:  

Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya diantara mereka: 
“Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih 
(kepada Tuhanmu)?. 

c) QS. Al-Baqarah ayat 238: 

 حَافِضُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِله قاَنتِِيَ 

Terjemahnya: 

Peliharalah semua shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah 
untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’. 

d) QS. Al-’Adiyat ayat 5: 

 فَ وَسَطْنَ بِهِ جََْعًا

Terjemahnya:  

Dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. 

Wasathan juga memiliki makna menjaga diri dari sikap yang tidak 

kompromi, bahkan sampai meninggalkan garis kebenaran agama. Makna yang 

sama juga terdapat dalam kamus Mu’jam al-Wasit, yang mengartikannya sebagai 

“adulan” dan “khiyaran”, yang berarti sederhana dan terpilih. 7 

 

6Al-Raghib al-Asfahaniy, Mufradat al-Fadz al-Qur’an, (Darel Qalam, Beirut, 2009), h. 

869. 

7Syauqi Dhoif, al-Mu‟jam al-Wasith, (Mesir: ZIB, 1972), h. 1061. 
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Ibnu ‘Asyur memberikan dua definisi untuk kata-kata “wasath”. Pertama, 

secara etimologi, kata “wasath” berarti sesuatu yang berada di tengah, atau sesuatu 

yang memiliki dua belah ujung dengan ukuran yang seimbang. Kedua, secara 

terminologi, “wasath” merujuk pada nilai-nilai Islam yang dibangun berdasarkan 

pola pikir yang lurus dan pertengahan, tanpa berlebihan dalam hal-hal tertentu.8 

Makna “ummatan wasathan” dalam Surah Al-Baqarah ayat 143 adalah 

umat yang adil dan terpilih. Ini berarti bahwa umat Islam ini adalah umat yang 

memiliki agama yang paling sempurna, akhlak yang paling baik, dan amal yang 

paling utama. Allah SWT telah memberikan mereka pengetahuan, kelembutan 

budi pekerti, keadilan, dan kebaikan yang tidak diberikan kepada umat-umat lain. 

Oleh karena itu, mereka menjadi “ummatan wasathan”, yaitu umat yang sempurna 

dan adil yang akan menjadi saksi bagi seluruh manusia di hari kiamat nanti.9 

Makna yang sama juga diungkapkan oleh al-Jazâ’iri dalam tafsirnya. Beliau 

menafsirkan kata “ummatan wasathan” dalam Al-Qur’an sebagai umat pilihan 

yang adil, terbaik, dan memiliki misi untuk meluruskan. Beliau juga menambahkan 

bahwa karena umat Islam adalah umat pilihan dan lurus, hal ini juga mencerminkan 

petunjuk yang diberikan kepada mereka dengan menetapkan kiblat yang paling 

utama, yaitu Ka’bah yang merupakan kiblatnya Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, 

Allah menjadikan mereka sebagai umat yang terbaik dan senantiasa meluruskan. 

Allah akan memberikan kelayakan kepada mereka sebagai saksi atas perbuatan 

umat lain pada hari kiamat jika umat tersebut menolak risalah yang telah 

disampaikan. Namun sebaliknya, mereka tidak dapat menjadi saksi bagi umat lain, 

 

8Ibnu ‘Asyur, at-Tahrir Wa at-Tanwir,  (Tunisia: ad-Dar -Tunisiyyah,1984), h. 17. 

9Ibnu ‘Asyur:At-Tahrîr Wa  at-Tanwîr, (Tunis: ad-Dar Tunisiyyah,1984), Juz. II, h. 18. 
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karena Rasulullah sendiri yang akan menjadi saksi bagi umat Islam. Ini adalah 

bentuk pemuliaan dan karunia Allah kepada umat Islam. 10 

Al-Qurtubi dalam kitabnya, al-Jami’ al-Ahkam al-Qur’an, juga 

menyatakan bahwa Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang adil.  

Makna dari firman Allah tersebut adalah bahwa sebagaimana Ka’bah 

merupakan pusat bumi, Allah juga menjadikan umat Islam sebagai umat yang 

pertengahan. Maksudnya, Allah menjadikan umat Islam berada di bawah para Nabi 

namun di atas umat-umat lain. Makna “al-wasth” di sini adalah adil, karena 

sesuatu yang paling terpuji adalah yang berada di tengah-tengah. 11 

Muhammad Jawad Mughniyah dalam kitab Tafsir al-Kasyif menjelaskan 

bahwa Allah memberikan hidayah atau petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki 

untuk menjalani jalan yang lurus. Allah memberikan kenikmatan kepada pengikut 

Nabi Muhammad SAW berupa hidayah tersebut. Hidayah yang Allah berikan 

sangat luas, di antaranya adalah menjadikan pengikut Nabi SAW beragama dengan 

tegak atau adil, berada di tengah-tengah dalam hal yang berlebihan, seperti tidak 

mempersekutukan Allah dengan tuhan lain, dan tidak berlebihan dalam 

mengurangi, seperti berpaling dari agama yang benar. 12 

Abdurrahman bin Nashr as-Sa’di dalam kitabnya Tafsir al-Karim al-

Rahman menjelaskan bahwa Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang adil 

dalam setiap urusan agama, adil terhadap utusan-utusan Allah dengan tidak 

berlebihan seperti yang dilakukan oleh umat Yahudi dan Nasrani yang lebih 

banyak mengejar urusan dunia. Umat Islam juga diperintahkan untuk adil dalam 

 

10Al-Jazâ’iri, Jâbir, Aisar At-Tafâsîr li Kalâm al-‘Aliy al-Kabîr, (Jeddah: Racem 

Advertising, 1990), Cet. I, h. 125-126 

11Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurthubi, al-Jami’ al -Ahkam  al-Qur’an, (Mesir: 

Dar al-Kutub, tt), h. 359. 

12Muhammad Jawad Mughniyah, Tafsir al-Kaasif, (Beirut: Dar al-Ilmi, 1968), h. 224. 
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menjalankan syariat agama, yaitu tidak menyekutukan Allah seperti yang 

dilakukan oleh umat di atas, dan tidak mengharamkan yang halal serta tidak 

menghalalkan yang haram.13 

Pendapat al-Maraghi berbeda dengan pendapat sebelumnya. Menurut al-

Maraghi, sebelum munculnya Islam, umat manusia terbagi menjadi dua kelompok. 

Kelompok pertama adalah mereka yang cenderung pada kepentingan dunia dan 

kebutuhan jasmaniyah, seperti Yahudi dan musyrikin. Kelompok kedua adalah 

mereka yang membatasi diri dengan adat kebiasaan dan kepentingan rohaniah 

secara total, sehingga mereka meninggalkan sepenuhnya hal-hal yang bersifat 

duniawiyah, termasuk kebutuhan jasmaniyah. Kelompok ini termasuk Nasrani, 

Sabi’in, dan beberapa pengikut sekte agama Hindu yang menyembah berhala. 

Kemudian, Islam lahir dengan upaya untuk menyatukan kedua kebutuhan 

tersebut, yaitu kebutuhan rohaniah dan jasmaniyah, sambil memberikan hak-hak 

manusiawi. Islam memandang bahwa manusia terdiri dari ruh dan jasmani, atau 

dengan kata lain, manusia memiliki unsur hewan dan malaikat. Untuk menjadi 

manusia secara sempurna, seseorang harus memenuhi kedua kebutuhan tersebut 

secara seimbang dan terpadu. Dengan demikian, umat Islam menjadi saksi bagi 

mereka yang cenderung materialis dan mengabaikan masalah agama serta aspek 

rohaniah. Mereka juga menjadi saksi bagi orang-orang yang berlebihan dalam hal 

agama dan sama sekali tidak memperhatikan kepentingan jasmaniyah dengan cara 

menyiksa diri dan mengabaikan hak-hak kemanusiaan yang wajar. 

Pendapat al-Maraghi ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan 

antara kebutuhan rohaniah dan jasmaniyah dalam Islam, serta menjadi saksi bagi 

mereka yang berada pada dua ekstrem tersebut.14 

 

13Abd. Rahman bin Nashr as-Sa’di, Tafsir al-Karim ar-Rahman, (Kuwait: Maktabah 

Tholibul Ilmi, 2000), h. 72. 

14Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi (Semarang, Toha Putra,  1993), h. 6-7. 
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Menurut Quraish Shihab, ayat 143 surat Al-Baqarah memberikan petunjuk 

tentang posisi yang ideal atau baik, yaitu posisi tengah. Posisi tengah ini membuat 

manusia tidak condong ke arah kanan atau kiri, sehingga mereka dapat berlaku 

adil. Posisi tengah juga memungkinkan seseorang dapat dilihat oleh siapa pun dari 

berbagai sudut pandang, dan dalam posisi tersebut, mereka dapat menjadi teladan 

bagi semua orang. Posisi ini juga memungkinkan seseorang untuk menyaksikan 

siapa pun dan di mana pun. Allah menjadikan umat Islam berada dalam posisi 

tengah agar mereka, sebagai umat Islam, menjadi saksi terhadap perbuatan umat 

manusia lainnya. Namun, hal ini hanya dapat terjadi jika umat Islam menjadikan 

Rasulullah Saw sebagai saksi, yaitu saksi yang menyaksikan kebenaran sikap dan 

perbuatan mereka, dan sebaliknya, mereka juga menjadi saksi atas Rasulullah Saw, 

yaitu menjadikannya teladan dalam segala tingkah laku.15 

Menurut Wahbah az-Zuhaili, dalam ayat 143 ini, konsep “ummatan 

wasathan” diartikan sebagai sikap pertengahan dalam pandangan tentang Tuhan 

dan dunia. Umat Islam tidak menyangkal keberadaan Tuhan, tetapi juga tidak 

menganut paham politeisme atau kepercayaan pada banyak Tuhan. Pandangan 

Islam mengakui Tuhan sebagai Mahawujud, yang Maha Esa. 

Pertengahan juga mencerminkan pandangan umat Islam tentang kehidupan 

dunia ini. Mereka tidak menyangkal keberadaan dunia ini dan tidak menilainya 

sebagai sesuatu yang semu belaka. Namun, mereka juga tidak berpandangan bahwa 

kehidupan dunia adalah segalanya. Pandangan Islam tentang kehidupan adalah 

bahwa selain ada dunia, ada juga akhirat. Keberhasilan di akhirat ditentukan oleh 

iman dan amal saleh yang dilakukan di dunia. 

Manusia tidak boleh terperangkap dalam materialisme, namun juga tidak 

boleh terlalu terfokus pada spiritualisme. Ketika pandangan kita mengarah ke 

 

15M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Volume 1, (Ciputat, Lentera Hati, 2010), h. 415. 
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langit, kita harus tetap berpijak di bumi. Islam mengajarkan umatnya untuk 

mencapai keberhasilan dalam hal-hal duniawi, tetapi dengan nilai-nilai yang 

bersifat samawi.  

Penggalan ayat yang menyatakan agar umat Islam menjadi saksi atas 

perbuatan manusia juga dapat dipahami dalam arti bahwa umat Islam akan 

menjadi saksi di masa depan atas pandangan dan perilaku manusia, baik yang baik 

maupun yang buruk.16 

Dari penafsiran yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa “Was}at}iyah” 

adalah sebuah kondisi terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan menuju 

dua sikap ekstrem, yaitu berlebih-lebihan (ifrath) dan mengurangi sesuatu yang 

telah ditetapkan oleh Allah Swt (muqashshir). Sifat “Was}at}iyah” umat Islam 

dianggap sebagai anugerah khusus dari Allah Swt. Ketika mereka konsisten dalam 

menjalankan ajaran Allah Swt, pada saat itulah mereka menjadi umat terbaik dan 

terpilih. Sifat ini menjadikan umat Islam sebagai umat yang moderat, baik dalam 

urusan agama maupun urusan sosial di dunia. 

Was}at}iyah atau pemahaman moderat adalah salah satu karakteristik Islam 

yang membedakannya dari agama lain. Pemahaman moderat ini mendorong 

dakwah Islam yang toleran dan menentang segala bentuk pemikiran yang liberal 

dan radikal. Pemahaman liberal dalam konteks ini merujuk pada pemahaman Islam 

yang didasarkan pada keinginan hawa nafsu dan logika yang tidak ilmiah. 

Sedangkan pemahaman radikal merujuk pada pemahaman Islam yang bersifat 

tekstual dan kaku, tidak mampu mengakomodasi fleksibilitas ajaran serta tidak 

mampu membaca realitas hidup. 17 

 

16Wahbah az-Zuhaili, At-Tafsir Al-Wasith, Terj. Muhtadi, (Jakarta:  Gema Insani, 201 2), 

h. 58. 

17Ibnu ‘Asyur, Ushu>l an-Nizha>m al-Ijtima>‘i> fi al-Isla>m, (Tunis: As-Sharikah at-Tûnisiyyah 

li at-Tauzî‘,1979), h. 17. 
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Sikap Was}at}iyah dalam Islam merupakan penolakan terhadap ekstremisme 

dalam bentuk kezaliman dan kebatilan. Hal ini mencerminkan fitrah asli manusia 

yang suci yang belum tercemar oleh pengaruh negatif. Abdullah Yusuf Ali 

mengartikan “wasathan” sebagai keseimbangan yang adil, yang berarti bahwa 

esensi ajaran Islam adalah menghindari segala bentuk ekstremisme dalam berbagai 

hal. Kata “wasathan” juga mengacu pada letak geografis tanah Arab yang berada 

di tengah-tengah bumi.18 

C. Mengintegrasikan Prinsip-Prinsip Fikih Was}at}iyah 

Setelah meninjau kembali sumber-sumber hukum, langkah selanjutnya 

adalah mengintegrasikan prinsip-prinsip Fikih Was}at}iyah ke dalam pemahaman 

mazhab-mazhab. Ini melibatkan mengidentifikasi dan menafsirkan ayat-ayat atau 

hadis-hadis yang mendukung prinsip-prinsip Was}at}iyah dan mengaitkannya 

dengan hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan mazhab. 

Masalah perbedaan pendapat yang menghasilkan beragam mazhab adalah 

sesuatu yang tidak dapat disangkal. Imam al-Nawawi menyatakan bahwa para 

ulama menolak penyatuan pendapat, tetapi mereka tidak menolak adanya 

perbedaan pendapat. Memaksa untuk menyamakan pendapat bertentangan dengan 

sifat dan naluri manusia. Meskipun Allah mudah membuat manusia sepakat dalam 

semua hal, Allah ingin menunjukkan kekuasaan-Nya untuk memperoleh hikmah 

yang besar dari perbedaan tersebut. 

Fikih mengakui keragaman opini hukum, yang disebut ikhtilaf dalam 

istilah teknis. Perbedaan (ikhtilaf) terjadi bukan hanya karena faktor internal nash 

hukum itu sendiri, tetapi juga karena tingkat pengetahuan dan kemampuan 

intelektual para fuqaha. Kata ikhtilaf memiliki lawan kata ittifaq (kesepakatan, 

 

18Ali Nurdin, Quranic Societi: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal Dalam al-Qur’an  ( 

Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), h. 104-106. 
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kesesuaian). Ikhtilaf adalah bentuk masdar dari kata ikhtalafa yang berarti segala 

sesuatu yang tidak sama pasti berbeda. Ikhtilaf juga mencakup arti kontradiksi, 

yang juga dikenal dengan kata munaza’ah dan mujadalah. Dengan kata lain, tidak 

semua perbedaan itu berlawanan, tetapi semua yang berlawanan pasti berbeda. Hal 

ini karena makna “berbeda” lebih umum daripada makna “berlawanan”. Istilah 

ikhtilaf dalam konteks ini mengacu pada perbedaan pandangan atau pendapat 

seseorang dengan orang lainnya. 

D. Memperhatikan Konteks Sosial dan Perkembangan Zaman 

Revitalisasi pandangan empat mazhab tentang Fikih Was}at}iyah juga harus 

memperhatikan konteks sosial dan perkembangan zaman. Ini berarti menafsirkan 

dan menerapkan prinsip-prinsip Fikih Was}at}iyah dengan mempertimbangkan 

perubahan sosial, budaya, dan tuntutan zaman. Pemahaman dan penerapan hukum-

hukum agama harus responsif terhadap perubahan sosial dan mempromosikan 

nilai-nilai moderasi, toleransi, dan inklusivitas dalam masyarakat yang beragam. 

1. Prinsip   Moderasi   Islam   dalam   Tradisi   Hukum Islam 

Moderasi Islam, yang dalam bahasa Arab disebut al-Wasathiyyah al-

Islamiyyah, mengacu pada sikap atau pandangan yang berusaha untuk menemukan 

posisi tengah antara dua sikap yang berseberangan dan berlebihan. Beberapa 

kosakata yang memiliki makna serupa dengan moderasi Islam adalah Tawazun, 

I’tidal, Ta’adul, dan Istiqamah. Dalam bahasa Inggris, moderasi Islam 

diterjemahkan sebagai Islamic Moderation. Seorang muslim moderat adalah 

mereka yang tidak membiarkan salah satu sikap berlebihan mendominasi pikiran 

dan sikap mereka. Mereka memberikan porsi yang semestinya untuk setiap nilai 

atau aspek yang berseberangan. Namun, manusia tidak dapat sepenuhnya 

mempraktikkan moderasi dalam dunia nyata karena dipengaruhi oleh tradisi, 
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pemikiran, keluarga, zaman, dan tempat. Hanya Allah yang mampu melakukan hal 

tersebut. 

Pengertian di atas diterima oleh kalangan pemikir dan intelektual muslim 

yang menulis tentang Moderasi Islam, meskipun dengan redaksi yang berbeda, 

tetapi memiliki substansi dan esensi makna yang sama. Wahba Zuhaili, sebagai 

contoh, mengartikan Moderasi Islam sebagai keseimbangan dalam keyakinan, 

sikap, perilaku, tatanan, muamalah, dan moralitas. Islam dianggap sebagai agama 

yang sangat moderat, tidak berlebihan dalam segala hal, tidak ekstrim dalam 

keyakinan, tidak angkuh atau lemah lembut, dan sebagainya. 

Dalam kehidupan nyata, manusia tidak dapat menghindari perbedaan dan 

pertentangan. Oleh karena itu, al-Wasathiyyah Islamiyyah menghargai unsur 

ketuhanan dan kemanusiaan, mengkombinasikan materialisme dan spiritualisme, 

menggabungkan wahyu dan akal, serta mempertimbangkan maslahah ammah 

(kepentingan umum) dan maslahah individu (kepentingan pribadi). Sebagai 

agama, moderasi Islam tidak merugikan unsur-unsur atau hakikat-hakikat yang 

disebutkan sebelumnya.19 

Seiring berjalannya waktu, isu tentang standarisasi Moderasi Islam telah 

menjadi perhatian para pengkaji dan penulis. Yusuf Qaradawi, sebagai contoh, 

mengulas topik ini dengan mempertimbangkan sub tema “malamih al-

wasathiyyah” atau profil/indikator Moderasi Islam. Dalam analisinya, ia tidak 

menggunakan istilah “mabadi’“ atau “ushul” yang berarti prinsip, dan juga tidak 

memfokuskan pada kajian Hukum Islam.20 

Dalam ulasannya mengenai indikator Moderasi Islam, Qaradawi 

menyajikan 30 indikator penting yang diperlukan untuk mencapai Moderasi Islam. 

 

19Yusuf al Qaradhawi, al Khasha>’is al ‘A<mmah li al Isla>m (Cet.II; Bairut: Mu’assasah ar 

Risalah, 1983), h. 13. 

20Yusuf al Qaradhawi, al Khasha>’is al ‘A<mmah li al Isla>m, h. 39. 
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Beberapa di antaranya adalah pemahaman yang komprehensif terhadap Islam, 

kombinasi antara aspek-aspek yang tetap dan fleksibel dalam Islam, perlunya 

melakukan pembaruan dan ijtihad, dan lain-lain. Setelah mempertimbangkan 30 

indikator Moderasi Islam yang diajukan, dapat dipahami bahwa Qaradawi tidak 

fokus pada diskursus prinsip yang diinginkan dalam penelitian ini. Prinsip-prinsip 

yang diinginkan dalam penelitian ini sebenarnya merupakan dasar bagi Moderasi 

Islam dalam hukum Islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi prinsip Qath’i-Dzanni, 

prinsip Maqasid-Wasail, prinsip Ushul-Furu, dan prinsip 3R dalam kajian hukum 

Islam.  

Jika sebuah pemikiran keislaman secara umum dan pemikiran hukum Islam 

secara khusus tidak mengakomodir dualisme yang disebutkan di atas, maka 

pemikiran tersebut dapat dipastikan menjadi ekstrim atau radikal dan tidak sesuai 

dengan yang diinginkan oleh Islam. Misalnya, versi Moderasi Islam yang diakui 

oleh Barat dan tidak mengakui dualisme-dualisme tersebut, serta hanya 

memperlakukan ajaran atau hukum Islam sebagai sesuatu yang fleksibel dan 

sarana/alat, tidak dapat disebut sebagai Moderasi Islam. Begitu pula, pemikir 

Muslim yang berkomitmen pada prinsip-prinsip tersebut tidak dapat dianggap 

sebagai kalangan ekstrim atau radikal. 

Diskursus tentang Moderasi Islam adalah isu yang menarik dan telah 

menarik perhatian para pengkaji Islam, baik dari kalangan Muslim maupun non-

Muslim, terutama para pemikir Barat dengan tujuan penelitian yang berbeda-beda. 

Fokus penelitian mereka sebagian besar terkait konsep Moderasi dalam Islam 

secara umum dan jarang atau bahkan jarang sekali memfokuskan pada kondisi 

wacana fikih washatiyah.  
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2. Prinsip   Qath’i Zanni 

Prinsip yang disebutkan di atas adalah prinsip utama yang harus dipahami 

dan diterapkan oleh setiap pemikir Muslim setiap kali mereka memberikan respons 

terhadap isu-isu keagamaan dalam Islam, agar tidak terjebak dalam pemahaman 

yang salah. “Qath’i” berarti sesuatu yang pasti, sedangkan “Qath’iyyat” merujuk 

pada perkara-perkara yang pasti. Sesuatu atau perkara yang pasti dalam Islam 

dapat berupa makna teks, baik itu teks Alquran maupun teks Sunnah, hukum yang 

pasti, atau dalil yang pasti dan tidak memiliki kemungkinan lain. Contoh yang 

sering dikutip oleh pakar Hukum Islam adalah bilangan nominal dalam Alquran 

dan Sunnah, seperti 100 kali cambukan sebagai hukuman bagi pezina, dan 

sebagainya. Sementara itu, “Zanni” berarti sesuatu yang tidak pasti karena 

memungkinkan adanya makna atau hukum lain. Dalam hal ini, ruang lingkup 

ijtihad sangat luas, dan pemikir dapat memilih makna atau hukum berdasarkan 

maslahat agama, individu, atau sosial, mengikuti aturan-aturan yang telah 

ditetapkan dalam ilmu Ushul Fiqih, Qawaid Fiqhiyyah, dan Maqasid al-Shariah. 

Berbeda dengan wilayah Zanni, wilayah Qath’i tidak memerlukan ijtihad untuk 

menemukan makna atau hukum lain, kecuali pada aspek penerapannya, karena 

Nash yang Qath’i, meskipun pemaknaannya telah selesai dan ditetapkan, masih 

memungkinkan adanya ijtihad dalam hal bagaimana menerapkannya.21 

Penerapan makna teks yang pasti yang masih terbuka dapat dilihat dalam 

beberapa kebijakan Umar bin Khattab, seperti pemberhentian hukum bagian zakat 

bagi muallaf. Hukum bagian zakat bagi muallaf adalah hukum yang pasti, tetapi 

Umar memutuskan untuk menghentikannya secara sementara. Hal ini bukan 

karena Umar tidak memahami teks hukum terkait, tetapi Umar menerapkan teks 

 

21Abd. Rauf Muhammad Amin, “Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam Dalam Tradisi 

Hukum Islam”, Jurnal Al-Qalam. V.20/ Khusus. (2014): h. 33.  
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berdasarkan ruh dan substansi teks dengan menggunakan prinsip Maqasid al-

Shariah. 

Contoh lain dari penerapan teks berdasarkan Maqasid al-Shariah adalah 

pada masa Nabi hingga pemerintahan Umar, di mana kriminalisasi minuman keras 

(miras) diberikan sanksi 40 kali cambukan. Pada masa itu, kasus minuman keras 

relatif jarang dibandingkan dengan masa Umar. Ketika Umar menjabat sebagai 

Khalifah, beliau menyaksikan adanya peningkatan kecenderungan kriminalitas 

miras di masyarakat. Umar kemudian mempertimbangkan hubungan antara hukum 

miras dengan substansi atau tujuan hukum miras tersebut. Beliau menyadari 

bahwa hukuman 40 kali cambukan yang tercantum dalam beberapa teks tidak lagi 

efektif dalam mencegah pelanggaran terhadap hukum miras. Oleh karena itu, Umar 

mengajak para sahabat untuk meninjau ulang hukum miras tersebut. 

Ali mengusulkan peningkatan hukuman menjadi 80 kali cambukan. Ali 

menyadari bahwa hukuman 40 kali cambukan tidak lagi mampu mencapai tujuan 

hukum, yaitu mencegah perilaku miras. Berdasarkan konsensus dari semua sahabat 

yang terlibat dalam sidang tersebut, Umar menetapkan hukuman 80 kali cambukan 

sebagai hukuman bagi pelaku miras. 

Dalam kedua contoh ini, Umar menggunakan prinsip Maqasid al-Shariah 

untuk menerapkan teks hukum yang pasti dengan mempertimbangkan tujuan dan 

substansi hukum tersebut. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan 

hukum Islam untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu kemaslahatan agama, 

individu, dan masyarakat.22 

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam Moderasi Islam, 

meskipun teks atau Nash memiliki makna dan hukum yang pasti (Qath’i) dan tidak 

 

22Muhammad Mustafa Syalabi, Ta’li>l al-Aẖka>m (Beirut: Da>r an-Nahd}ah al-‘Ara>biyah, 

1981), h. 20. 
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dapat digugat lagi, namun Moderasi Islam juga meyakini bahwa masih terbuka 

kemungkinan untuk melakukan ijtihad berdasarkan alasan dan tujuan hukum yang 

pasti tersebut. Proses ijtihad dilakukan untuk menemukan alasan hukum (Ta’hi al-

Nushus) dan untuk menemukan tujuan hukum (Taqsid al-Nushus). 23 

Dapat dilihat gambaran tentang bagaimana seorang mujtahid bekerja 

dalam penafsiran dan penerapan Nash yang Qath’i. Dengan merujuk pada 

penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa sebuah teks hukum, baik itu Alquran 

maupun hadis, yang memiliki status pasti dari segi sumber (Qath’iyyu al-Tsubut) 

dan dari segi makna (Qath’iyyu al-Dalalah), masih dapat menjadi objek ijtihad 

dalam tiga aspek: ijtihad untuk mengetahui alasannya (Illatnya), ijtihad untuk 

mengetahui tujuannya (maqasidnya), dan ijtihad untuk menentukan penerapannya. 

Berdasarkan prinsip Qath’i-Zanni di atas, wilayah Zanni memiliki potensi 

yang besar bagi pengembangan Moderasi Islam. Namun demikian, ijtihad selalu 

mempertimbangkan hal-hal yang pasti yang tidak dapat digugat oleh apapun, 

kecuali dalam situasi yang tidak normal atau abnormal, sebagaimana telah 

dijelaskan sebelumnya. 

3. Prinsip Maqasid-Wasail 

Prinsip ini tidak kalah pentingnya dari prinsip Qath’i-Zanni. Maqasid 

artinya tujuan-tujuan yang dibidik oleh Allah dari semua sistem hukumnya. Para 

penulis kontemporer sering menyebutnya sebagai ide-ide moral. Wasdil artinya 

sarana-sarana atau instrument yang digunakan oleh Allah untuk mewujudkan  

tujuan-tujuan atau ide moral tadi. Instrumen-instrumen yang dimaksud berupa  

hukum-hukum Islam formil. Dalam prinsip ini Wasail semestinya mengikut 

maqasid sebab secara logika sederhana Wasail diadakan untuk mewujudkan 

 

23Abd Rauf Muhammad, Imam al-Syafi'i: pembangun mazhab fikih moderat (Pusat 

Penerbitan, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, 2014) h. 118.  
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maqasidnya. Jika Maqasid tidak lagi diperlukan, secara otomatis Wasail juga 

sudah tidak diperlukan. Begitu pula halnya jika Wasail tidak dapat mewujudkan 

lagi Maqasidnya maka Wasail itu perlu ditinjau  ulang karena boleh jadi sudah 

tidak tepat lagi untuk menjadi Wasail dan mesti mencari Wasail yang lain yang 

dapat mewujudkan Maqasid yang dimaksud. 

Kasus pemberian bagian zakat kepada seorang muallaf memperlihatkan 

bagaimana prinsip ini dapat diterapkan. 

Dalam kasus tersebut, Maqasid atau tujuan dari hukum zakat adalah untuk 

memperkuat iman orang-orang muallaf, baik yang sudah masuk Islam namun 

masih lemah imannya maupun yang belum masuk Islam. Wasail atau instrumen 

yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pemberian bagian zakat 

kepada muallaf. Pemberian bagian zakat ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk 

memperkuat iman orang-orang muallaf. 

Dalam konteks pemberian bagian zakat kepada muallaf, terdapat sebuah 

contoh yang menunjukkan keterkaitan antara prinsip Maqasid dan Wasail. Setelah 

wafatnya Nabi, Abu Bakar dihadapkan pada permintaan dua orang muallaf, 

‘Uyaynah bin Husan dan al-Aqra bin Habis, yang meminta alokasi sebagian tanah 

yang tidak dikelola oleh negara. Abu Bakar kemudian menulis surat hak kelola 

untuk mereka berdua. 

Namun, ketika mereka menemui Umar untuk menjadi saksi atas hak 

tersebut, Umar mengambil surat tersebut dan meludahinya, yang menyebabkan 

keduanya tersinggung. Umar kemudian menyatakan bahwa pada masa Nabi, 

mereka mendapatkan bagian zakat karena kondisi umat Islam yang lemah, namun 

sekarang umat Islam sudah kuat dan tidak membutuhkan mereka lagi. 

Ketika Abu Bakar mengetahui perlakuan Umar terhadap kedua muallaf 

tersebut, ia tidak menyalahkannya. Bahkan, tidak ada sahabat yang menggugat 
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perilaku Umar tersebut, sehingga dapat dipahami bahwa terjadi ijma (kesepakatan) 

sahabat mengenai prinsip “Hukum tergantung pada ada atau tidaknya illatnya” 

atau bahwa Wasail sangat tergantung pada apakah masih atau tidak lagi 

mewujudkan tujuannya (Maqasid). 

Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan bahwa Umar telah 

menerapkan teks hukum mengenai bagian zakat muallaf dengan sebaik-baiknya 

dan tidak mengabaikan atau menganulir teks hukum tersebut, sebagaimana 

dituduhkan oleh sebagian penulis kontemporer liberal. 

Selain itu, penting juga untuk dicatat bahwa suatu perkara dalam Islam 

dapat berfungsi ganda, yaitu sebagai Wasail dan pada saat yang sama juga sebagai 

Maqasid. Contohnya adalah shalat dan wudhu. Shalat berfungsi sebagai sarana 

untuk mengingat Allah sebagai tujuan, namun shalat juga menjadi tujuan yang 

tidak boleh ditinggalkan kapan pun. Begitu pula dengan wudhu, ia berfungsi 

sebagai sarana untuk shalat sebagai tujuan, namun tetap diperlukan meskipun 

shalat tidak dilaksanakan. 

Kesalahan pemikir dan penulis kontemporer dalam bidang pemikiran Islam 

umumnya, termasuk dalam bidang pemikiran hukum Islam, adalah pengabaian 

terhadap teori ini. Mereka cenderung menganggap hampir semua ajaran hukum 

Islam dalam teks-teks suci hanya sebatas Wasail yang bisa berubah-ubah. Pada 

titik ini, mereka tidak dapat disebut sebagai orang-orang moderat.24 

Revitalisasi pandangan empat mazhab tentang Fikih Was}at}iyah memiliki 

relevansi yang signifikan dalam konteks perkembangan zaman dan permasalahan 

sosial. Hal ini termasuk pentingnya moderasi dan keseimbangan, toleransi dan 

inklusivitas, responsif terhadap perubahan sosial, serta dialog dan kolaborasi 

antara para ulama dan cendekiawan. Dengan merevitalisasi pandangan ini, 

 

24Ahmad Idris , Fiqh al-Syafi’iyah (Jakarta: Karya Indah, 2004), h. 21. 
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diharapkan dapat terbentuk pemahaman yang lebih inklusif, responsif, dan relevan 

dengan tuntutan zaman, serta memperkuat harmoni dalam masyarakat yang 

beragam. Revitalisasi ini juga dapat membantu mencegah ekstremisme dan 

mempromosikan nilai-nilai moderasi dalam praktik keagamaan. 
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BAB IV 

KONTRIBUSI FIKIH WAS}AT}IYAH TERHADAP PEMAHAMAN 

FIKIH YANG MODERAT 

Fikih Was}at}iyah memiliki kontribusi penting dalam menekankan 

fleksibilitas dalam hukum Islam dan kemampuannya untuk mengakomodasi 

perubahan zaman, kondisi, tradisi, dan niat. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam 

yang mengedepankan rahmat bagi seluruh alam, atau rahmatan lil 'alamin. Fikih 

Was}at}iyah berfungsi sebagai mercusuar yang membimbing dalam pemahaman 

Islam, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

A. Kontribusi Fikih Was}at}iyah dalam Penetapan Hukum 

1. Fleksibilitas   dan   Pembaruan al-Muruah/al-Tajdi>d 

Thomas Arnold, seorang orientalis terkenal, mengakui kesederhanaan dan 

kejelasan ajaran Islam sebagai kekuatan yang efektif dalam dakwah Islam. 

Fleksibilitas hukum Islam memungkinkan Islam untuk menyesuaikan diri dengan 

kebutuhan-kebutuhan yang nyata dan berkembang selama berabad-abad tanpa 

kehilangan kekuatannya.1 

Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa fatwa atau hukum Islam dapat 

mengalami perubahan sesuai dengan perubahan zaman, waktu, kondisi, tradisi, dan 

niat. Artinya, dalam menetapkan fatwa atau hukum Islam, perlu 

mempertimbangkan konteks dan faktor-faktor yang berubah seiring waktu. Ibnu 

al-Qayyim mengakui bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk 

mengakomodasi perubahan dalam masyarakat dan kondisi yang berbeda. Hal ini 

mengakui bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku dan tetap, tetapi dapat 

 

1Khoirun Nidhom, “Pandangan Al-Qur’an dan As-Sunnah Tentang Wasatiyyah 

(Moderasi) Serta Implementasinya Terhadap Hukum Islam”, AT-TAISIR: Journal of Indonesian 

Tafsir Studies, 02 (02), (2021); h. 67-86. 
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menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Dengan demikian, Ibnu 

al-Qayyim mengajukan pandangan bahwa fatwa atau hukum Islam tidak bersifat 

statis, tetapi dapat berubah dan disesuaikan dengan perubahan zaman, kondisi, 

tradisi, dan niat. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa Islam adalah agama 

yang inklusif dan relevan dalam berbagai konteks kehidupan manusia.2 

Al-Syatibi menambahkan faktor lain, yaitu mempertimbangkan efek dan 

implikasi dari perbuatan terhadap individu yang baru memeluk agama Islam 

(muallaf) serta mempertimbangkan tujuan-tujuan individu tersebut, baik itu tujuan 

yang baik atau buruk.3 

Islam mampu mengakomodasi perkembangan zaman dan kebaruan yang 

muncul dalam realitas dunia. Teks-teks hukum Islam, baik Alquran maupun hadis, 

memiliki fleksibilitas yang memungkinkan mereka untuk mengikuti perubahan 

zaman. Hal ini relevan pada masa sebelum Islam, masa Nabi Muhammad Saw, 

masa setelahnya, masa sekarang, dan masa yang akan datang. 

Selain itu, fleksibilitas hukum Islam juga didukung oleh fakta bahwa Allah 

sebagai sumber hukum memberikan kebebasan kepada para ulama untuk 

menetapkan hukum dalam perkara-perkara yang tidak secara langsung diatur 

dalam teks-teks Alquran. Prinsip ini dikenal sebagai “ruang gerak” (takhayyur) 

dalam menetapkan hukum. 

Dalam Islam, apa yang telah dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya adalah 

jelas halal, apa yang telah diharamkan adalah jelas haram, dan apa yang tidak 

dijelaskan adalah rahmat dari Allah. Oleh karena itu, kajian fikih Was}at}iyah 

 

2Ibn al-Qayyim Al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqiqin an-Rabb al-‘Alamin (Beirut: Dar al-

Jalil, 1973) Juz. 1: h. 425.   

3al- Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam (Beirut : Dar al-Fikr, 1341 H), Juz. III: h. 

194. 
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mengakui fleksibilitas hukum Islam dan kemampuannya untuk mengikuti 

perkembangan zaman serta mengakomodasi isu-isu baru yang muncul. 

Fikih Was}at}iyah adalah pendekatan dalam fikih (ilmu hukum Islam) yang 

menekankan fleksibilitas dan kemampuan hukum Islam untuk mengakomodasi 

perubahan zaman, kondisi, tradisi, dan niat. Dalam konteks ini, ulama memiliki 

tanggung jawab untuk mengisi kekosongan hukum dengan pemikiran-pemikiran 

hukum yang sesuai dengan tradisi hukum syariat, dengan mengacu kepada 

kemaslahatan sebagai prinsip utama. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan 

kehendak Allah Swt. 

Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama terkemuka dalam fikih Was}at}iyah, 

mengulas beberapa faktor penting yang menyebabkan fleksibilitas dalam hukum 

Islam. Pertama, syariat Islam memberikan perhatian khusus terhadap kondisi-

kondisi darurat yang memungkinkan adanya pengecualian dalam penerapan hukum 

dalam situasi-situasi tertentu. Kedua, adanya teks-teks hukum Islam yang bersifat 

global dan hanya memuat prinsip-prinsip umum memungkinkan penyesuaian 

dengan konteks lokal. Ketiga, terdapat teks-teks hukum parsial yang terbuka untuk 

berbagai interpretasi dan pemahaman, yang memberikan ruang bagi fleksibilitas. 

Keempat, wilayah yang luas bagi ijtihad, yaitu upaya interpretasi dan penalaran 

hukum, juga memberikan ruang bagi fleksibilitas. Terakhir, perubahan fatwa 

karena perubahan zaman, tempat, kondisi, dan tradisi juga dapat menyebabkan 

fleksibilitas dalam hukum Islam. 

Dengan demikian, fikih Wasatiyah mengakui perlunya fleksibilitas dalam 

hukum Islam untuk menjawab tuntutan zaman dan kondisi yang berubah. Hal ini 

memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan memberikan solusi yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat.4 

 

4Yusuf al-Qaradawi, Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam (Pustaka Al-Kautsar. 

Jakarta Utara, 1999), h. 84. 
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Jika fleksibilitas menjadi indikator yang kuat bagi prinsip Fikih Moderasi 

Islam, maka terdapat banyak faktor yang memungkinkan hukum-hukum Islam 

menjadi fleksibel. Penerimaan terhadap pembaruan dalam hukum Islam terjadi 

karena agama ini sangat fleksibel dan mampu mengakomodasi kondisi-kondisi 

manusia yang berbeda. 

Islam memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan 

zaman, kondisi, dan kebutuhan manusia. Agama ini mengakui bahwa setiap 

konteks memiliki karakteristik yang unik, dan oleh karena itu, hukum-hukum 

Islam dapat beradaptasi dengan situasi yang berbeda-beda. 

Fleksibilitas dalam hukum Islam juga tercermin dalam kesediaannya untuk 

menerima pembaruan. Islam mengakui bahwa pembaruan dalam pemahaman dan 

penerapan hukum dapat terjadi sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 

perubahan kebutuhan manusia. Dalam hal ini, Islam tidak bersifat kaku, tetapi 

memberikan ruang bagi interpretasi dan penyesuaian. 

Dengan demikian, fleksibilitas hukum Islam menjadi faktor penting dalam 

prinsip Fikih Moderasi Islam. Agama ini mampu mengakomodasi perbedaan 

individu dan kondisi-kondisi manusia yang beragam, sehingga memungkinkan 

penerapan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. 

Dalam konteks fikih Was}at}iyah, pemahaman ini memperkuat 

kesederhanaan, kejelasan, dan kekuatan ajaran Islam dalam menjalankan dakwah. 

Fleksibilitas hukum Islam memungkinkan Islam untuk menyesuaikan diri dengan 

kebutuhan-kebutuhan yang nyata dan berkembang selama berabad-abad tanpa 

kehilangan kekuatannya. 

2. Kemudahan (al-Taysir) 

Fikih moderat menekankan prinsip kemudahan (al-Taysir) dalam 

pengamalan hukum Islam. Prinsip ini mengakui kondisi darurat yang lazim dialami 
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oleh manusia sebagai perkara yang tidak dapat dihindari, serta memberikan 

kemudahan dalam pelaksanaan hukum jika manusia mengalami kesulitan. 

Islam tidak hanya mengakui kondisi darurat yang sering dialami oleh 

manusia sebagai hal yang tidak dapat dihindari dan kemudian memberikan hukum 

berdasarkan situasi tertentu. Namun, Islam juga memiliki kecenderungan untuk 

mempermudah pelaksanaan hukum-hukumnya ketika manusia mengalami 

kesulitan dalam melaksanakan hukum tersebut. Dengan demikian, jika kekakuan 

dan kesulitan merupakan ciri ekstremisme dalam Islam, maka sikap yang selalu 

mencari kemudahan dalam penerapan hukum Islam adalah ciri utama dari seorang 

muslim moderat. 

Salah satu tulisan yang menggambarkan dengan baik tentang fikih al-

Taysir adalah tulisan Yusuf al-Qaradawi. Dalam bukunya, Qaradawi menjelaskan 

bahwa fikih al-Taysir tidak bertujuan untuk merusak hukum-hukum yang pasti 

dalam agama atau menciptakan bid'ah (inovasi baru yang tidak diakui dalam 

agama). Namun, tujuan dari fikih al-Taysir adalah agar ijtihad (penalaran hukum) 

para ulama dapat diperbarui dengan ijtihad baru yang memungkinkan pemahaman 

dan praktiknya mudah dipahami dan diterapkan oleh umat Islam yang hidup pada 

zaman yang sangat berbeda dalam hal tatanan sosial-politik. 

Dengan pendekatan fikih al-Taysir, Islam mengakui bahwa kehidupan 

manusia terus berubah dan berkembang, dan oleh karena itu, pemahaman dan 

penerapan hukum Islam juga perlu mengikuti perkembangan tersebut. Hal ini tidak 

bermaksud untuk mengubah substansi hukum Islam yang pasti, tetapi lebih kepada 

memudahkan umat Islam dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama sesuai 

dengan konteks zaman mereka. 

Dengan demikian, fikih al-Taysir adalah pendekatan yang menekankan 

kemudahan dalam penerapan hukum Islam, tanpa melanggar prinsip-prinsip agama 



74 

 

 
 

yang pasti. Ini mencerminkan sikap moderat dalam memahami dan mengamalkan 

ajaran Islam, dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan umat dalam konteks 

sosial-politik yang berbeda.Beberapa ayat Alquran juga memperkuat prinsip 

kemudahan dalam agama. Misalnya, QS:2, Ayat:185 menyatakan bahwa Allah 

menginginkan kemudahan bagi umat manusia dan tidak menginginkan kesulitan. 

QS: Al-Maidah, Ayat:6 menyatakan bahwa Allah ingin mensucikan umat manusia 

dan menghilangkan kesempitan. Prinsip keringanan juga ditegaskan dalam QS: 

An-Nisa, Ayat:28, bahwa Allah ingin meringankan beban umat manusia dan 

manusia diciptakan dalam keadaan lemah. 

Qaradawi juga mengacu pada beberapa kasus dalam sunnah Nabi yang 

menunjukkan perlunya menerapkan Islam berdasarkan prinsip al-Taysir. Sebagai 

contoh, terdapat kasus seorang Arab Badwi yang kencing di dalam masjid. Nabi 

melarang para sahabat untuk mengganggu orang tersebut dan membiarkannya 

menyelesaikan urinasi. Kasus pengiriman Muaz dan Abu Musa al-Asy'ari ke 

Yaman juga menekankan pentingnya mengajarkan Islam dengan 

mempertimbangkan kemudahan. Selain itu, terdapat kasus seorang Arab yang 

meninggal karena fatwa yang mengharuskannya mandi, padahal seharusnya dia 

melakukan tayammum karena sakit yang memungkinkan keringanan. Nabi 

menegaskan bahwa kesalahan dalam memberikan fatwa tersebut yang 

menyebabkan kematian orang tersebut. 

Sejarah fikih menunjukkan bahwa semakin jauh dari masa risalah, 

kecenderungan untuk mempersulit fikih semakin terlihat. Ketika para ulama salaf 

memberikan fatwa kepada seseorang, jika ditanya mengapa mereka sampai pada 

kesimpulan fatwa tertentu, mereka menjawab bahwa fatwa tersebut lebih santun 

bagi individu tersebut. 



75 

 

 
 

Upaya untuk menyederhanakan hukum-hukum fikih penting dalam 

mendorong umat Islam untuk melaksanakan hukum-hukum agama dengan mudah 

dan konsisten. Prinsip kemudahan dalam fikih moderat mengakui keragaman 

kondisi manusia dan memberikan ruang bagi penyesuaian dalam pelaksanaan 

hukum Islam. Yusuf Qardawi mengusulkan beberapa metode untuk mencapai 

tujuan tersebut: 

a) Memperhatikan sisi kemudahan (rukhsah). Qaradawi ingin agar sebelum 

memberikan jawaban hukum, harus mempertimbangkan kondisi yang 

meminta jawaban hukum. Hal ini memungkinkan penerapan kemudahan pada 

objek yang sesuai.  

b) Di zaman sekarang, penting untuk memilih alternatif yang memudahkan dan 

menghindari kewaspadaan berlebihan (al-Ahwat). Tindakan ini diperlukan 

mengingat bahwa ajaran agama cenderung lebih ringan bagi mayoritas orang. 

Selain itu, kecenderungan materialistik semakin meningkat, dan umat Islam 

yang terhubung dengan fasilitas komunikasi yang canggih juga telah 

terpengaruh oleh dunia luar. Menurut Qaradawi, ini adalah apa yang disebut 

oleh para ulama sebagai “Tagayyur al-Zaman” atau “Fasad al-Zaman” 

(perubahan dan kerusakan zaman). Dalam konteks ini, Ibnu Abidin 

menyatakan bahwa mayoritas hukum-hukum berbeda karena perubahan 

zaman, perubahan tradisi masyarakat, keadaan darurat, atau rusaknya 

masyarakat pada zaman tersebut. Jika hukum-hukum lama masih diterapkan, 

akan timbul kesulitan dan darurat bagi manusia, yang bertentangan dengan 

prinsip kemudahan, keringanan, dan penolakan terhadap kerusakan dan 

darurat yang menjadi dasar agama. 

c) Mempersempit wilayah wajib dan haram. Setiap orang, terutama ulama, harus 

berhati-hati dalam mengharamkan dan mewajibkan sesuatu tanpa ada dalil 
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yang jelas dan otentik. Tanpa itu, tidak boleh ada penentuan haram dan wajib. 

Kita harus mengikuti sikap salaf dan yang umum di kalangan ulama dulu, 

yaitu jika tidak menemukan dalil yang pasti, mereka hanya mengatakan 

kecenderungan saya adalah begini, atau saya menganggap baik begini. 

d) Membebaskan diri dari fanatisme terhadap mazhab. Untuk menciptakan Fikih 

Al-Taysir, seseorang tidak boleh terikat pada satu mazhab tertentu dalam 

semua masalah fikih, meskipun pada saat mazhab tersebut mempersulit atau 

mempersempit, atau jika dalilnya lemah dibandingkan dengan mazhab lain. 

e) Memudahkan dalam masalah-masalah yang menjadi perhatian global dalam 

masyarakat juga merupakan bagian dari pendekatan fikih moderat. Sebagai 

contoh, dalam masalah taharah (bersuci) dan najis, tidak selalu harus 

mengikuti mazhab Syafi'i (bagi yang mengikuti mazhab Syafi'i), tetapi dapat 

mengikuti mazhab Maliki yang berpendapat bahwa semua daging hewan halal 

dan bersih dari najis. Al-Ghazali menyatakan keinginannya untuk mengikuti 

mazhab Syafi'i dalam masalah taharah seperti mazhab Maliki. Dalam hal ini, 

Qaradawi mengomentari bahwa seorang fakih (ahli fikih) seharusnya selalu 

berusaha semaksimal mungkin untuk mencari kebenaran dalam perilaku dan 

tindakan umat Islam dari dalam fikih dan sumber-sumber syariah serta 

prinsip-prinsipnya. Dan sebenarnya, ini adalah apa yang banyak dilakukan 

oleh para ulama fikih dalam beberapa mazhab, terutama pada masa-masa 

terakhir. Mereka berusaha mencari solusi agar tindakan dan perilaku seorang 

Muslim mendapatkan legitimasi dari fikih dengan cara melakukan sedikit 

perubahan dalam bentuknya (takyif), sehingga tetap memiliki dasar dalam 

agama, atau dengan menggunakan tipuan hukum (hilah fikihyyah), atau 
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dengan mengambil pendapat yang tidak populer atau lemah dalam mazhab 

tertentu, atau membolehkan mengikuti mazhab yang lain.5 

3. Fikih Was}at}iyah sebagai Fasilitas Rukhsah 

Rukhsah    diartikan    secara     umum     dengan keringanan.  Secara   

terminologi Rukhsah  diartikan sebagai  hal-hal  yang   tidak   boleh  dilakukan  

tetapi kemudian  dapat   dilakukan  oleh  seorang  mukallaf karena   adanya  alasan-

alasan   tertentu  yang   diakui  oleh   agama.6 Pemberian   keringanan   atau   

Rukhsah   ini   adalah bagian    penting   dari   fenomena   Moderasi   Islam  dalam   

bidang  hukum  atau   fikih   Islam.   Meskipun dalam Islam terdapat banyak bentuk 

keringanan dalam menjalankan kehidupan beragama dan menentukan hukum 

Islam, namun Islam juga memberikan petunjuk bahwa jika alasan-alasan yang 

menyebabkan keringanan tersebut tidak lagi ada, maka individu yang 

berkewajiban harus kembali kepada hukum Azimah (hukum asal atau hukum 

pertama). Hal ini sekali lagi menunjukkan betapa sistematisnya konsep Moderasi 

dalam Hukum Islam. 

Terdapat beberapa jenis keringanan dalam hukum Islam, antara lain: 

a. Keringanan dalam bentuk pengguguran kewajiban, seperti gugurnya 

kewajiban salat Jumat dan puasa bagi seorang musafir. 

b. Keringanan dalam bentuk pengurangan kewajiban, seperti pengurangan 

jumlah rakaat salat (salat Qasar). 

c. Keringanan dalam bentuk penggantian, seperti mengganti wudhu dengan 

tayammum. 

 

5Abd  Rauf Amin, “Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam dalam Tradisi Hukum Islam”, 

Al-Qalam: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya, v. II/No. 3 (2014), h. 25.  

6Amin Syukur dan Masyharuddin, Intelektualisme Tasawuf (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2002), h. 79. 
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d. Keringanan dalam bentuk percepatan pelaksanaan kewajiban, seperti jama 

taqdim. 

e. Keringanan dalam bentuk penangguhan pelaksanaan kewajiban, seperti jama' 

ta’khir. 

f. Keringanan dalam bentuk kelonggaran, seperti boleh makan bangkai ketika 

terdesak. 

g. Keringanan dalam bentuk perubahan pelaksanaan kewajiban, seperti 

perubahan bentuk salat dalam peperangan (salat khauf). 7 

Dalam pandangan Islam, pembebanan kewajiban hukum terhadap individu 

sebenarnya tidak bertujuan untuk mempersulit atau menyusahkan mereka, tetapi 

karena kewajiban tersebut memiliki manfaat-manfaat yang kembali kepada 

manusia. Oleh karena itu, keringanan dalam Islam hadir untuk menghilangkan 

kesempitan atau kesulitan yang dihadapi. Bahkan, dalam kajian Maqasid al-

Shariah, menghilangkan atau mengangkat kesulitan dari manusia merupakan 

tujuan penting dalam hukum Islam dan menjadi teori penting dalam kajian hukum 

Islam. 8 

Penetapan jenis-jenis keringanan dalam Islam memberikan petunjuk 

kepada umat Islam dan para ulama bahwa perlu adanya pemantauan yang 

berkelanjutan terkait penerapan hukum Islam untuk memastikan apakah penerapan 

tersebut berjalan secara normal atau terdapat situasi dan kondisi yang dapat 

menciptakan kesulitan bagi pelakunya. Jika terdapat kesulitan di luar kebiasaan, 

maka hal itu dapat memicu terjadinya keringanan atau kemudahan. Oleh karena 

itu, salah satu teori hukum yang populer adalah al-masyaqqatu tajlibu al-taysir, 

 

7Muchlis M. Hanafi, “Konsep Al Wasathiah Dalam Islam”, Harmoni: Jurnal Multikultural 

dan Multireligius, Vol. VIII, Nomor. 32, (Oktober-Desember, 2009); h. 23. 

8Amin, Abd. Rauf , Al-Ijtihad Ta’ththuruhu wa Ta'thiruhu fi Fiqhi al-Maqdsidi wa al-

Waqi, (Beirut: Dar al-Kutub al- llmiyyah, 2013), h. 302. 
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yang berarti kesulitan yang dihadapi oleh seorang mukallaf ketika hendak 

melaksanakan ajaran atau hukum Islam dapat memungkinkannya untuk 

mendapatkan keringanan atau kemudahan. 

Hukum Islam mengandung berbagai teori terkait dengan fasilitas 

kemudahan. Memahami dan mengaplikasikan teori-teori tersebut dengan baik, 

benar, dan tepat memiliki potensi untuk memperkuat prinsip Moderasi Islam 

dalam kehidupan nyata, dan pada akhirnya, manusia akan dengan mudah merasa 

simpati terhadap hukum-hukum Islam. 

4. Moderasi memiliki Kebertahapan Pembebanan Hukum (al-Tadarruj al-

Tasyri’i) 

Pembebanan hukum secara berangsur, bertahap, dan tidak sekaligus 

merupakan asas penting dalam pensyariatan hukum Islam sebagai bentuk kasih 

sayang Allah terhadap manusia. Tujuan utama dari keberangsuran pembebanan 

hukum adalah untuk memperkuat kesiapan penerimaan manusia terhadap hukum 

agar dapat meresap dan menjadi kokoh dalam jiwanya, serta tidak mudah ditolak 

kemudian. 

Keberangsuran dalam Al-Quran dapat dilihat, misalnya, pada kasus 

pengharaman minuman keras (khamar) dan riba. Pengharaman keduanya dilakukan 

secara bertahap sampai empat kali tahapan. Pengharaman khamar dimulai dengan 

turunnya ayat 67 dari Surah An-Nahl yang hanya menekankan perbedaan antara 

rezeki yang baik dengan khamar, sehingga dapat dipahami bahwa khamar bukanlah 

termasuk rezeki yang baik. Kemudian, diikuti dengan turunnya ayat 219 dari Surah 

Al-Baqarah yang menyatakan bahwa khamar, selain mengandung manfaat, juga 

mengandung lebih banyak dosa dan keburukan. Pada ayat ini, Allah memberikan 

isyarat dan indikasi sebagai cikal bakal pengharaman khamar secara final. 

Selanjutnya, turunlah ayat 43 dari Surah An-Nisa yang menegaskan larangan 
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mabuk ketika waktu salat sudah dekat. Finalisasi pengharaman khamar ditandai 

dengan turunnya ayat 90-91 dari Surah Al-Maidah yang dengan jelas Allah 

memerintahkan untuk meninggalkan larangan khamar sekaligus menjelaskan 

alasan hukum pengharaman itu, yaitu karena setan akan menggunakan minum 

khamar sebagai jalan untuk menciptakan konflik dan permusuhan antara manusia. 

Dengan metode kebertahapan pelarangan khamar tersebut, masyarakat 

pada saat itu dapat menerima dengan baik, meskipun tradisi minum miras sangat 

melekat dalam kehidupan mereka, bahkan di dunia sekalipun. Hal ini menunjukkan 

bahwa keberangsuran dalam pembebanan hukum Islam memainkan peran penting 

dalam memastikan penerimaan dan pemahaman yang lebih baik terhadap hukum-

hukum Allah.9 

Kasus kedua adalah pengharaman riba. Pada saat itu, riba dengan berbagai 

jenis dan bentuknya merupakan penggerak utama ekonomi dalam masyarakat 

Arab, bahkan di Roma dan Persia. Jika pengharamannya dilakukan secara 

revolusioner dan sekaligus, dapat dipastikan akan mengguncangkan kehidupan 

sosial-ekonomi pada masa itu. Oleh karena itu, Al-Quran memilih pendekatan 

bertahap dalam pengharaman riba, dimulai dengan turunnya ayat 30 dari Surah 

Ali-Imran yang menegaskan larangan riba secara berlipat ganda. Dengan turunnya 

ayat tersebut, riba belum diharamkan secara total, tetapi menjadi cikal bakal 

pengharaman riba secara menyeluruh. 

Beberapa waktu kemudian, Allah mengharamkan riba secara total, yang 

ditandai dengan turunnya ayat 78 dari Surah Al-Baqarah yang menegaskan kepada 

umat Islam untuk meninggalkan semua sisa-sisa riba, sekalipun sedikit, dan 

mengaitkan antara iman dengan ketaatan untuk meninggalkannya. Dengan 

pendekatan bertahap ini, masyarakat dapat lebih mudah menerima dan beradaptasi 

 

9Muhammad Khudari, Tarikh al-Tasyri’ Al-Islami (Beirut: Dar al-Fikr, 1995) h. 15.  
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dengan larangan riba, serta memahami alasan dan hikmah di balik 

pengharamannya. 

B. Kontribusi Fikih Was}at}iyah pada Pengarus Utamaan Moderasi Beragama Di 

Indonesia 

Pentingnya pengarustamaan nilai-nilai moderasi beragama dalam 

kehidupan bernegara di Indonesia yang majemuk mendapat perhatian serius dari 

pemerintah. Hal demikian telah mendorong Kementrian Agama Republik 

Indonesia pada tahun 2019 merumuskan empat indikator moderasi beragama di 

Indonesia. Keempat indikator moderasi beragama tersebut, antara lain komitmen 

kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap tradisi lokal. 

Empat indikator tersebut dituliskan melalui sebuah buku yang diterbitkannya 

berjudul moderasi beragama. Keempat indikator tersebut diharapakan dapat 

menjadi tolak ukur atau baromater untuk mengukur sejauh mana paham maupun 

sikap sosial beragama bagi seluruh umat beragama di Indonesia menunjukan 

karakter moderat, yakni tidak ekstrem kiri maupunn kanan. Namun 

pengarustamaan pelbagai nilai moderasi beragama tersebut dalam ranah praksis di 

masyarakat tidak selamanya disambut hangat, yakni terdapat stigma buruk pada 

sebagian umat Islam yang menilai moderasi beragama merupakan bentuk 

liberalisasi maupun sekulerisasi paradigma dan sikap keberagaman yang 

akanmenjadikan kecenderungan umat beragama akan mendikotomikan ajaran 

agama dengan kehidupan sosial bernegara.10 Padahal masyarakat Indonesia 

memiliki modal sosial budaya maupun agama yang kuat dan sinergis dalam 

mewujudkan karakter bangsa yang moderat, terlebih nilai-nilai ajaran dalam Islam 

sebagai salah satu agama yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia, baik 

 

10Muhammad Nurkhoiron, Liberalisasi Sebagai Moderasi Islam dalam Masyarakat Paska 

Sekuler  (Cet. VI; Jakarta: Mimikri, 2020), h. 1. 
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yang ditanamkan melalui jalur lembaga pendidikan Islam (Pesantren) maupun 

lembaga sosial keagamaan.11 Pada sub pembahasan inti ini akan diuraikan dimensi 

nilai- nilai maqa>sid shariah yang dapat ditemukan dalam empat indikator moderasi 

beragama yang dirumuskan oleh Kemenag RI, meliputi komitmen kebangsaan, 

toleransi,  anti  kekerasan,  dan  akomodatif  terhadap  tradisi  lokal.12 Uraian 

penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut: 

1) Dimensi Nilai Hifz al-Wat}an dalam Indikator Komitmen Kebangsaaan 

Penting diketahui bahwa sikap komitmen kebangsaan merupakan bagian 

dari indikator untuk memahami paradigma, pola sikap, dan praktik keberagamaan 

sosial seseorang atas komitmennya dengan konsensus dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Tidak berhenti di sini, sikap komitmen kebangsaan juga dapat 

dijadikan sebagai nilai atau indikator dalam menjadikan individu umat beragama 

agar dapat memiliki pengejawantahan ajaran agamanya secara moderat dalam 

konteks norma kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang ada. Oleh sebab itu, 

tidaklah berlebihan jika sikap komitmen kebangsaan dijadikan sebagai bagian dari 

indikator moderasi beragama bagi seorang individu dalam konteks kehidupan 

bernegara di Indonesia. Hal demikian dikarenakan mengimplementasikan 

kewajiban sebagai warga negara sejalan dengan manifestasi implementasi ajaran 

agama dalam kehidupan bernegara. Keberadaan Pancasila di Indonesia juga 

menjadi  pedoman  hidup  dan  cita  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat, 

bernegara maupun beragama.13 Di mana pelbagai nilai sosial dan keagamaan yang 

 

11Nunung Hidayati, Siti Maemunah, Athoillah Islamy, “Nilai Moderasi Beragama 

dalam Orientasi  Pendidikan  Pesantren  di  Indonesia,”Transformasi : Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  

dan Keagamaan, 3.2 (2021), h. 1. 

12Tim Penyusun Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, h. 43-44. 

13Eko Siswanto, Athoillah Islamy, “Meninjau Ulang Polemik Formalisasi Hukum Islam 

di Indonesia  Perspektif  Demokrasi  Pancasila  :  Analaisis  SWOT,”  Miyah  :  Jurnal  Studi  

Islam, 18.01(2022),26 
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termuat dalam Pancasila dapat menjadi basis paradigmatik dalam mewujudkan 

kerukunan hidup antar umat beragam di Indonesia.14 

Keberadaan sikap komitmen sebagai bagian indikator moderasi beragama 

dalam perspektif maqa>sid shariah dapat dimaksudkan sebagai manifestasi dari hifz 

wat}an (menjaga keselamatan negara). Pada ranah praksisnya, hifz wat}an tersebut 

dapat menjadi paradigma dalam segala bentuk upaya untuk menjaga ketertiban, 

keamanan dan kedamaian kehidupan bernegara di Indonesia. Hal ini dapat 

diwujudkan melalui paham maupun sikap umat beragama di Indonesia. Dengan 

terjaganya kemaslahatan kehidupan bernegera, maka juga berdampak positif 

dalam terpeliharanya nilai-nilai maqa>sid shariah lainnya bagi umat beragama baik 

sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial dalam kehidupan bernegara.  

Secara normatif, keberdaaan dimensi  hifz wat}an  dalam indikator komitmen 

kebangsaan juga paralel dengan sikap nasionalisme Nabi Ibrahim yang diuraikan 

dalam al-Qur’an, yakni ia mendoakan negaranya agar dirahmati dan penduduknya 

senantiasa diberikan iman dan rezki yang berlimpah.15 

Dimensi nilai hifz wat}an dalam indikator komitmen kebangsaan dapat 

dikatakan sebagai bentuk perluasan dimensi kemaslahatan yang termuat dalam 

nilai  maqa>sid  klasik.  Sebagaimana  yang dikatakan  Jasser  Auda  bahwa  untuk 

menjadikan maqa>sid sebagai tujuan sekaligus pendekatan hukum yang tidak 

bersifat monolitik dan mekanistik, maka penting adanya perluasan dimensi 

kemaslahatan yang termuat dalam konsep maqa>sid klasik dalam segala 

tingkatanya. Pada konteks inilah keberadaan nilai hifz wat}an dapat dimaksudkan 

ke dalam klasifikasi yang disebut dengan istilah maqa>sid am (umum). Di mana 

 

14Amirullah, Eko Siswanto, Syaiful muhyidin, Athoillah Islamy, “Pancasila dan 

Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama : Manifestasi Nilai-nilai Pancasila dalam Peran Forum 

Kerukunan Antar Umat Beragama Kota Jayapura,” Inovatif, 7.1 (2022),197. 

15Syamsul Bachri, Tarmizi, Habibah, “Nasionalisme dalam Perspektif Hukum Maqasid 

Al-Syariah,” Moderation, 01. 02(2021), 65-66 



84 

 

 
 

klasifikasi tersebut mengakomodir pelbagai bentuk orientasi hukum Islam yang 

dapat ditemukan dalam setiap pembahasan maqa>sid syariah secara umum, seperti 

proteksi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.16 Pernyataan demikian 

sebagaimana didasarkan uraian di atas bahwa manifestasi  hifz wat}an dalam 

kehidupan bernegara dapat memiliki implikasi kemaslahatan luas bagi 

terwujudnya pelbagai tujuan kemaslahatan syariah yang lain. 

2) Dimensi Nilai Hifz ‘Ird dalam Indikator Anti Radikalisme 

Meski tidak dapat dipastikan pelbgai bentuk radikalisme maupun terorisme 

bernuansa agama bersumber dari faktor tunggal, yakni doktrin maupun dogma 

agama yang menyimpang. Namun jika dilihat melalui psikologi agama, terdapat 

istilah orientasi agama ekstrinsik. Maksudnya, kecenderungan untuk 

mengeksploitasi ajaran agama sebagai orientasi kepentingan subyektif.17 

Istilah radikalisme sebagai indikator dalam pembahasan tentang moderasi 

beragama di Indonesia, yakni paham maupun sikap (aksi) individu yang memiliki 

orientasi dalam mengganti sistem sosial maupun politik di Indonesia melalui 

pelbagai kekerasan atas nama ajaran agama. Secara umum, pelbagi bentuk 

radikalisme atas nama agama mengharapkan perubahan  signifikan secara cepat 

kendatipun harus bertentangan dengan sistem sosial maupun norma di suatu 

tempat (negara). 

Pada ranah aksinya, radikalisme juga sering diidentikan dengan aksi 

terorisme atas nama agama. Hal ini disebabkan kelompok radikal juga dapat 

melakukan pelbagai bentuk dan cara agar orientasinya terealisasi kendatipun harus 

meneror atau merugikan pihak lain yang tidak sejalan. Selain itu, penting untuk 

 

16Jasser Auda, Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach, h. 

5. 

17Sekar Ayu Aryani,   “Orientation of religiosity and radicalism: the dynamic of an 

ex terrorist’s religiosity,” Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 10 2 (2020), 298. 
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dipahami juga bahwa aksi radikalisme atas nama agama dapat terjadi pada semua 

pemeluk agama (keyakinan) apapun, yakni tidak hanya agama tertentu. 18 

Keberadaan anti radikalisme sebagai bagian indikator moderasi beragama 

dalam perspektif maqa>sid syariah dapat dikategorikan sebagai manifestasi dari 

hifz ‘ird (menjaga keselamatan, kehormatan, harga diri manusia). Istilah hifz ‘ird 

saat ini juga dipahami menjadi lebih luas, yakni perlindungan harkat martabat dan 

Hak Asasi Manusia (HAM). Pada ranah praksisnya, manifestasi   hifz ‘irdi dapat 

sejalan dengan pelbagai upaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,19 

tidak terkecuali keselamatan jiwa manusia atau yang dalam istilah maqa>sid klasik 

disebut dengan hifz nafs (keselamatan jiwa). Oleh sebab itu segala bentuk 

radikalisme yang berlindung di balik nama agama bertentangan dengan nilai-nilai 

maqa>sid syariah berupa hifz nafs. 

Identifikasi dimensi nilai hifz ‘ird dalam indikator anti radikalisme 

merupakan bentuk perluasan dimensi kemaslahatan yang termuat dalam nilai 

maqa>sid klasik berupa hifz nafs. Jika dimasukan dalam klasifikasi Jasser Auda, 

maka keberadaan dimensi hifz ird dalam indikator anti radikalisme masuk dalam 

kategori  maqa>sid khas (khusus). Pernyataan demikian disebabkan hifz ‘ird dapat 

diposisikan sebagai bentuk perluasan orientasi kemaslahatan hukum Islam yang 

dapat ditemukan pada cabang dari maqa>sid khusus, yakni hifz nafs.20 Dari sini 

dapat dikatakan bahwa dimensi hifz ‘ird yang termuat dalam indikator anti 

radikalisme dapat menjadi landasan paradigma maupun sikap sosial keberagamaan 

 

18Tim Penyusun Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, 45-46. 

19Saibatul Hamdi, Khabib Musthofa, “Menghadirkan Konsep Hifz Al-Irdi dalam 

Bermedia SosialUpaya Menyikapi Asusila Abu-Abu di Youtube,” El Madani:Jurnal Dakwah dan 

Komunikasi Islam, 1. 02 (2020),147-149. 

20Jasser Auda, Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach, 

h. 5. 
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yang moderat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian di tengah 

kemajemukan umat beragama di Indonesia 

3) Dimensi Nilai Hifz Ummah dalam Indikator Toleransi dan Akomodatif 

Terhadap Budaya Lokal. 

Sikap toleransi menjadi bagian dari indikator moderasi beragama dalam 

kehidupan bernegara di Indonesia. Pengejawantahan sikap toleransi tersebut 

meniscayakan   paradigma,   pola   sikap,   dan   praktik   keberagamaan   dalam 

menghargai sekaligus menerima perbedaan kehidupan sosial sebagai hukum alam. 

Atas dasar ini, manifestasi sikap toleransi bagi umat beragama di Indonesia 

menjadi elemen yang sangat urgen dalam membangun kehidupan pluralitas 

masyarakat yang harmonis. Mengingat demokrasi yang menjadi sistem politik 

bangsa Indonesia dapat terwujud ketika antar individu (kelompok) dapat bersikap 

toleran dalam merespons kemajemukan yang ada. Melalui sikap toleransi dalam 

relasi antar umat beragama juga diharapkan dapat terwujud ketersediaan sikap 

salig berdialog, bekerja sama di antara mereka dalam konteks kehidupan sosial. 

Sedangkan toleransi intraagama (seagama) diharapkan dapat merespons secara 

bijak terhadap pelbgai sekte (aliran) minoritas yang dinilai menyimpang dari arus 

utama(besar) dalam komunitas agama tertentu.21 

Sementara itu, sikap akomodatif terhadap kebudayaan lokal sebagai bagian 

indikator moderasi beragama juga menjadi basis pembentukan karakter 

keberagamaan individu yang moderat dalam merespons pluralitas kearifan lokal di 

Indonesia. Pada konteks inilah, sikap akomodatif terhadap tradisi lokal diharapkan 

dapat membentuk paradigma dan sikap moderasi beragama individu yang ramah 

terbuka dan toleran dalam merespons ragam praktik tradisi kearifan lokal selama 

tidak bertentangan dengan ajaran agamanya. 

 

21Tim Penyusun Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, h. 45. 
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Keberadaan sikap toleransi dan akomodatif terhadap budaya lokal sebagai 

bagian indikator moderasi beragama di Indonesia menunjukan pentingnya sikap 

untuk menghormati pluralitas kehidupan sosial yang ada. Hal demikian tidak lain 

demi terwujudnya kehidupan yang harmoni dalam bingkai kemajemukan 

kehidupan sosial maupun beragama dalam kehidupan bernegara di Indonesia. 

Dengan kata lain, bukan untuk sekedar kemaslahatan individu, melainkan untuk 

kepentingan seluruh umat beragama di Indonesia. Oleh sebab itu, tidak berlebihan 

jika sikap toleransi dan akomodatif terhadap budaya lokal paralel dengan nilai 

maqa>sid syariah berupa hifz ummah (menjaga kemaslahatan umat).  

Maksud ummah dalam Hifz Ummah dapat mengacu pada arti secara bahasa 

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an. Kata ummah mempunyai 

wilayah cakupan arti yang luas. Pertama, kata ummah yang disematkan kepada 

seluruh makhluk tuhan sebagaimana keterangan dalam firman Allah QS. al-An’am 

ayat 38. Kedua, kata ummah berarti umat manusia secara keseluruhan 

sebagaimana keterangan dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 213. Ketiga, 

kata ummah berarti satu komunitas manusia sebagaimana keterangan dalam 

firman Allah QS. Al-Anbiya ayat 92. 

Untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan umat beragama yang plural 

dibutuhkan pelbagai prinsip atau nilai hidup yang universal, antara lain al-‘adalah 

(keadilan), tasamuh (toleransi), ta’awun  (tolong menolong). Prinsip  universal 

dalam manifestasi hifz ummah tersebut dapat kita temukan dalam indikator 

moderasi beragama di Indonesia yang berupa sikap toleransi dan akomodatif 

terhadap kearifan budaya lokal. Manifestasi nilai maqa>sid syariah berupa Hifz 

Ummah dalam sikap toleransi dan akomodatif terhadap keragaman budaya lokal 

Indonesia akan dapat menunjukan ajaran universal Islam, yakni rahmatan lil 
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alamin (kasih sayang kepada kehidupan alam semesta).22 Terlebih manifestasi 

sikap tasamuh (toleransi) dalam Islam menjadi hal yang sangat urgen bagi 

kehidupan umat bergama dalam merespons kemajemukan ekspresi sosial 

keberagamaan.23 Tidak  hanya  itu,  keberadaan  Pancasila  sebagai  pedoman 

kehidupan bernegara di Indonesia juga memuat pelbagai nilai pendidikan maupun 

pembentukan karakter individu umat beragama yang moderat dalam merespons 

pluralitas kehidupan umat beragama di Indonesia.24 

Sebagaimana dimensi nilai hifz wat}an dalam indikator komitmen 

kebangsaan, identifikasi dimensi nilai Hifz Ummah dalam indikator toleransi dan 

akomodatif terhadap budaya lokal merupakan bentuk perluasan dimensi 

kemaslahatan yang termuat dalam nilai  maqa>sid klasik. Oleh sebab itu,  Hifz 

Ummah dalam kedua indikator moderasi beragama tersebut dapat dimaksudkan ke 

dalam klasifikasi Auda yang disebut dengan istilah maqa>sid am (umum) karena 

kemaslahatan hukum yang dapat meliputi mengakomodir pelbagai maqa>sid 

shariah secara umum, seperti proteksi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.25 

Terlepas dari dimensi nilai-nilai maqa>sid syariah dalam empat indikator 

moderasi beragama sebagaimana di atas, penting kita sadari bahwa dalam ranah 

praksisnya, pengarusutamaan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat 

Indonesia tidak semudah yang dibayangkan, melainkan membutuhkan perjuangan 

seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah, terlebih pentingnya pembentukan 

 

22Syahrial Dedi, “Perluasan Teori Maqashid Al-Syari’ah: Kaji Ulang Wacana Hifdz Al-

‘Ummah, A. Djuzuli,”Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 1. 1(2016), 52-59. 

23Ali  Ahmad  Yenuri,  Athoillah  Islamy,  Muhammad  Aziz,  Rachmad  Surya  Muhandy, 

“Paradigma Toleransi Islam dalam Merespons Kemajemukan Hidup di Indonesia (Studi Analisis 

Pemikiran KH.Ahmad Shiddiq),”POROS ONIM :Jurnal Sosial Keagamaan, 2. 2 (2021),141 

24Donny Khoirul Azis, Made Saihu , Akmal Rizki Gunawan Hsb, Athoillah 

Islamy,”Pancasila Educational Values in Indicators Religious Moderation in Indonesia,” Fitrah : 

Jurnal Kajian Ilmu- ilmu Keislaman, 7. 2 (2021), 229. 

25Jasser Auda, Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach, 5. 
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karakter individu melalui nilai-nilai agama dan sosial bangsa yang moderat pada 

pelbagai instansi pendidikan di Indonesia.26 Upaya tersebut juga harus diiringi 

dengan menjadikannya terintegrasi ke dalam sistem perencanaan pembangunan 

Indonesia jangka menengah dan jangka panjang, agar pelbagai program yang 

dijalankan mendapat dukungan oleh seluruh masyarakat Indonesia. 

C. Kontribusi Fikih Moderasi berdasarkan Dialektika Modernis Tradisionalis 

Corak fikih Syafi'i, yang menjadi pilihan mayoritas dan telah terintegrasi 

dengan tradisi Islam di Indonesia, akhirnya mendapatkan kritik dari sebagian kecil 

tokoh Islam yang terpengaruh oleh pemikiran dari luar negeri. Kritik ini tidak 

hanya terkait dengan pilihan mengikuti mazhab, tetapi lebih penting lagi adalah 

kritik terhadap tradisi yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam, 

terutama dalam hal pemurnian akidah dan cara beribadah. Kelompok ulama ini 

telah mendapatkan wawasan tentang pemurnian Islam dari dunia Arab melalui 

proses haji. 

Pada awal abad ke-20, muncul gagasan dan gelombang gerakan pembaruan 

Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Sumatra Barat. Gerakan ini 

menyebabkan umat Islam terbagi menjadi dua arus utama, yaitu kaum Muslim 

modernis dan kaum Muslim tradisionalis. Sejak itu, diskursus antara Islam modern 

dan tradisional menjadi wacana utama dalam sejarah gerakan keagamaan Islam di 

Indonesia. 

“Sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis” menjadi slogan penting yang secara 

luas dan aktif diperjuangkan oleh kalangan Muslim modern di Indonesia pada awal 

abad ke-20. Slogan ini memiliki dampak yang besar pada tradisi keagamaan di 

 

26Mohamad Badrun Zaman, Muhammad Syukri Nawir, Athoillah Islamy, Afina 

Aninnas, “Harmonisasi Pendidikan Islam dan Negara : Pengarustamaan Nilai-nilai Pancasila dalam 

Orientasi Pendidikan Pesantren di Indonesia,” Jurnal Tarbawi STAI AL-FITHRAH, 10. 2 (2022), h. 

139. 
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Indonesia, terutama dalam praktik keagamaan kalangan Muslim tradisionalis. 

Misalnya, melafalkan ushshal sebelum takbiratul ihram, menjalankan qunut pada 

shalat subuh, tawassul dengan berziarah ke makam ulama atau “wali”, dan praktik 

tarekat dianggap sebagai bid'ah dan harus ditinggalkan oleh kalangan modernis. 

Mereka berpendapat bahwa praktik-praktik keagamaan seperti itu tidak 

didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. 

Di sisi lain, kelompok Muslim tradisionalis berusaha membantah dengan 

argumen bahwa rangkaian praktik keagamaan yang mereka lakukan, meskipun 

tidak secara eksplisit tercantum dalam Al-Qur'an dan tidak ada contoh dalam 

Sunnah Nabi, bukanlah sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai bid'ah dan tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam. Perselisihan dan pertikaian dalam pemahaman 

agama tidak dapat dihindari antara kedua kelompok ini. Pertikaian pendapat ini 

berlangsung lama dan menghabiskan energi, pikiran, dan waktu dari kedua belah 

pihak. Meskipun sebenarnya perbedaan ini berkaitan dengan masalah-masalah 

cabang dan bukan masalah prinsipil atau pokok. 

Menurut Clifford Geertz, konflik antara kedua kelompok ini berlangsung 

dengan tajam dan sengit. Konflik ini menyebabkan hubungan yang tidak harmonis 

dan ketegangan, yang pada akhirnya mengakibatkan pertikaian dan perpecahan 

antara keduanya tidak dapat dihindari. 

Kelompok Muslim tradisionalis tetap teguh mengadopsi dan memegang 

erat pemikiran ulama tentang konsep hukum Islam, tafsir Al-Qur'an, tasawuf, dan 

teologi Islam yang telah diformulasikan dan dikembangkan dari abad ke-7 hingga 

abad ke-13 Masehi. Sementara itu, kaum Muslim modernis adalah kelompok umat 

Islam yang dipengaruhi oleh paham puritanisme Wahabi dan ide-ide modernisme 

Islam yang disuarakan terutama oleh Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad 
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Abduh. Mereka adalah kelompok Islam independen yang tidak terikat pada salah 

satu mazhab tertentu. 

Dua faktor tersebut, yaitu puritanisme Wahabi dan semangat modernisme 

Islam, menjadi faktor penting dalam mendorong munculnya gerakan modernisme 

Islam di Indonesia, terutama di Sumatra Barat dan Jawa. Transmisi pemikiran dan 

gerakan modernisme ini terhubung melalui jalur perjalanan haji yang terjadi 

sekitar abad ke-19. Umat Islam Indonesia, terutama para ulama yang melakukan 

haji ke Tanah Suci, menjalin komunikasi intelektual dengan ulama setempat. 

Komunikasi intelektual ini, yang terjadi melalui momentum ibadah haji, diikuti 

dengan pembacaan kreatif terhadap buku dan majalah yang ditulis oleh kelompok 

Abduh dan al-Afghani, membuka wawasan baru bagi ulama Indonesia, terutama 

dalam hal pemurnian agama. 

Kelompok modernis, dengan pengetahuan yang dimilikinya, yakin bahwa 

Islam mampu menjawab semua masalah manusia di setiap tempat dan waktu, 

asalkan umat Muslim menggunakan hak ijtihad langsung dari sumber Al-Qur'an 

dan Hadis dan tidak terikat pada pendapat para imam mazhab. Oleh karena itu, 

slogan “Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah” yang diusung bukanlah nostalgia 

pada masa lalu atau upaya untuk kembali ke zaman kejayaan awal Islam, tetapi 

merupakan sikap untuk menemukan kembali esensi Islam. Bagi kaum modernis, 

Islam adalah agama yang dinamis sesuai dengan semangat ijtihad yang mereka 

miliki. 

Perbedaan antara kelompok modernis dan tradisionalis tidak hanya terkait 

dengan hak ijtihad, tetapi juga meluas ke masalah praktik ibadah. Meskipun 

perbedaan ini tidak melibatkan dasar-dasar keimanan, namun penafsiran yang 

berbeda tentang fikih seringkali memicu pertengkaran yang intens. Kelompok 

modernis, seperti Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis), mengkritik 
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praktik-praktik keagamaan tertentu yang dilakukan oleh kelompok Muslim 

tradisionalis. 

Muhammadiyah, misalnya, menolak tarekat atau praktik-praktik zikir yang 

memiliki nuansa sufisme yang biasa dilakukan oleh para pengikut tarekat di 

kalangan Muslim tradisionalis. Persatuan Islam, yang dipimpin oleh Ahmad 

Hassan, bahkan melakukan kecaman yang lebih keras terhadap praktik-praktik 

keagamaan tertentu yang dilakukan oleh kelompok Muslim tradisionalis. 

Dalam pandangan Persatuan Islam, kelompok Muslim tradisionalis 

dianggap melakukan dosa karena terlalu bergantung dan mengikuti buku-buku 

yang ditulis oleh para ulama. Mereka mengacu pada ayat Al-Qur'an Surat Ali 

Imran ayat 103 yang menyatakan “Berpeganglah kamu semua kepada tali Allah 

dan janganlah berpecah belah.” Persatuan Islam dengan tegas menyatakan bahwa 

organisasinya tidak bergantung pada buku-buku yang ditulis oleh para ulama. 

Perbedaan ini mencerminkan ketajaman kritik kelompok modernis 

terhadap praktik-praktik keagamaan tertentu yang dilakukan oleh kelompok 

Muslim tradisionalis.27 

Sarikat Islam mengambil inisiatif untuk mengadakan Kongres Islam 

dengan tujuan memediasi dan mempersempit jurang pemisah antara kelompok 

Muslim modernis dan tradisionalis. Sarekat Islam merasa perlu untuk 

memperhatikan pentingnya visi yang sama dan tercapainya persatuan dan 

kesatuan umat Islam dengan mengesampingkan perbedaan dan perselisihan dalam 

pemahaman agama. 

Menurut Amelz, tujuan utama Kongres Islam adalah sebagai berikut: 

Pertama, mengurangi perbedaan pandangan di kalangan umat Islam terkait 

cabang-cabang (furu'iyah) hukum Islam dan masalah-masalah keagamaan yang 

 

27Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: LP3Es, 1996), h.  

100. 
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menjadi sumber perselisihan. Kedua, upaya untuk mencapai kesatuan dan 

kerjasama antara umat Islam dalam menangani persoalan-persoalan agama. 

Dengan mengadakan Kongres Islam, Sarikat Islam berharap dapat 

menciptakan ruang dialog dan diskusi yang konstruktif antara kelompok-

kelompok Muslim yang berbeda. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan 

pemahaman yang lebih mendalam, memperkecil perbedaan, dan mempromosikan 

persatuan dalam umat Islam.28 

D. Fikih Was}at}iyah sebagai Wujud Pembaruan Pemikiran Islam  

Perkembangan pemikiran hukum Islam melibatkan tiga pertanyaan utama: 

apakah hukum Islam dapat berkembang, mengapa harus berkembang, dan ke arah 

mana perkembangannya. Syariat atau ketentuan Allah diformulasikan oleh para 

mujtahid melalui proses ijtihad, di mana aturan-aturan terurai dan diterjemahkan 

menggunakan daya nalar. Hasil dari proses ijtihad tersebut secara umum disebut 

sebagai hukum Islam atau fikih. Fikih Wasatiyah hadir sebagai bentuk yang sesuai 

dengan setiap zaman dan tempat. 

Salah satu kenyataan yang dihasilkan dari proses ijtihad adalah bahwa 

hukum Islam mengalami perubahan dan perkembangan. Dengan demikian, 

pemikiran tentang hukum Islam sebenarnya mengalami perkembangan. 

Perkembangan dan perubahan dalam pemikiran hukum ini didasarkan pada 

keinginan untuk membawa manfaat bagi masyarakat sesuai dengan tujuan hukum 

Islam. Manfaat umat banyak ditentukan oleh faktor waktu, tempat, dan kondisi. 

Oleh karena itu, manfaat dapat berubah ketika waktu dan kondisi masyarakat 

mengalami perubahan. Apa yang dianggap bermanfaat pada suatu waktu mungkin 

 

28Amelz, H.O.S. Tjokroaminoto, Hidup dan Perjuangannya (Jakarta: Bulan Bintang, 

1952), h.  129. 
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tidak dianggap bermanfaat lagi di waktu berikutnya, dan sebaliknya.29 Pandangan 

tentang apa yang dianggap baik oleh masyarakat dapat berbeda antara satu 

lingkungan dengan lingkungan lainnya. Hal ini tidak berlaku dalam bidang hukum 

ibadah, karena dalam bidang ini hukum tidak terkait dengan keinginan dan 

manfaat individu. Jika pemikiran tentang hukum banyak dipengaruhi oleh situasi 

dan kondisi, maka pemikiran tersebut akan berkembang ketika situasi dan kondisi 

berubah. 

Perkembangan pemikiran hukum tersebut jelas berorientasi pada tujuan 

membawa manfaat bagi masyarakat. Hukum harus terkait dengan kehidupan 

masyarakat dan menjadi kesadaran kolektif. Dengan kata lain, implementasi 

syariat secara nyata di tengah masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa perkembangan dan pembaruan pemikiran hukum bertujuan untuk 

menghadirkan aktualitas dalam hukum Islam. 

Perkembangan semacam itu umumnya terjadi di negara-negara Islam atau 

wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk di Indonesia. Para pemikir 

Muslim (ulama) menyadari bahwa hukum Islam sebagaimana dijabarkan dalam 

kitab-kitab fikih telah kehilangan aktualitasnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

pembacaan ulang baik dari sumber hukum maupun interpretasi yang telah 

berkembang dalam masyarakat. 

Pemikir hukum Islam di Indonesia pada umumnya menginginkan 

penerapan hukum Islam secara aktual di tengah masyarakat Muslim. Mereka 

menyadari bahwa banyak bidang hukum Islam yang tidak lagi diterapkan dalam 

kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, muncul pemikiran untuk mengkaji ulang 

hukum Islam guna mengembalikan aktualitasnya. Pembaruan hukum Islam adalah 

proses yang terus berkembang. Dalam hal ini, prinsip-prinsip umum hukum agama 

 

29Asjmuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah Fiqih (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.  

107. 
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tetap dipertahankan, namun dalam penyesuaian dengan konteks ruang dan waktu 

setempat.30 

Pada awal abad ke-20, hukum Islam di Nusantara menghadapi tantangan 

dalam berpikir. Hukum Islam terjebak dalam jaringan tradisi yang telah terlalu 

diromantisasi dan menjadi kekuatan agama. Oleh karena itu, tidak mengherankan 

jika ditemui praktik ibadah yang terputus dari ajaran yang otentik. Selain itu, 

dominasi mazhab yang kuat juga menyebabkan penyimpangan dalam pemikiran 

dan praktik dari pendiri mazhab itu sendiri, karena sering kali hanya merujuk pada 

ringkasan dan komentar ulama daripada mengambil referensi dari buku asli yang 

ditulis oleh pendiri mazhab. Hal ini memperkuat tumbuhnya tradisi taklid, 

larangan berpikir eklektik (talfiq), dan akhirnya menganggap bahwa pintu ijtihad 

telah tertutup. Situasi ini diperparah oleh kurangnya kajian metodologi yang 

memadai. Pemikiran hukum Islam lebih fokus pada hasil daripada proses 

penyimpulan hukum, yang mengabaikan maslahat sebagai salah satu tujuan hukum 

Islam. Pendapat-pendapat ulama sering kali diadopsi begitu saja sebagai kebenaran 

tanpa mengalami peninjauan ulang.31 Akibatnya, umat Islam cenderung menjadi 

malas dan lebih suka dengan hal-hal yang instan dan siap pakai yang telah disusun 

oleh para ulama. Pembaharuan tidak hanya terbatas pada pembebasan diri atau 

kelompok dari keterikatan pada mazhab, atau melampaui kebiasaan taklid, tetapi 

juga dapat dilakukan di dalam kelompok mazhab itu sendiri dengan melakukan 

interpretasi tertentu sehingga praktik keagamaan didasarkan pada kesadaran 

rasionalitas, meskipun masih mengikuti salah satu mazhab atau ulama tertentu. 

 

30Abdurrahman Wahid, “Pengembangan Fiqh yang Kontekstual, dalam Pesantren, 

No. 2. Vol. II, tahun 1985, h.  4. 

31Hasbi Ash Shiddieqy (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari’ah IAIN 

Sunan Kalijaga, 1994), h.  4-5. 
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Wacana pembaruan ini telah muncul sejak awal melalui pemikiran-

pemikiran ulama di Indonesia, meskipun dalam bentuk dan penjelasan yang 

berbeda-beda. Salah satu contoh adalah Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama 

(NU), yang secara individu mewakili kelompok Muslim yang tradisionalis. Dia 

telah melakukan pembaharuan dalam hukum dan pemahaman agama melalui 

proses rasionalisasi praktik peringatan Maulid Nabi. 

Melalui contoh ini, dapat dilihat bahwa pembaruan dalam pemikiran 

hukum Islam telah ada sejak lama di Indonesia, meskipun dalam berbagai bentuk 

dan pendekatan yang berbeda.32 

Pembaruan juga dapat berarti rasionalisasi atau penafsiran terhadap prinsip 

hukum atau aturan keagamaan yang telah berkembang dalam masyarakat guna 

mencari fungsionalitas nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. 

Ahmad Dahlan, tokoh dan pendiri Muhammadiyah, juga pernah 

mengusulkan gagasan pembaruan setelah pulang dari Haji. Salah satu upaya 

pertamanya yang cukup mengguncang masyarakat Islam di Yogyakarta adalah 

mengubah arah kiblat. Meskipun saat itu ia tidak berhasil mengubah arah kiblat di 

Masjid Kesultanan Yogyakarta, usahanya tidak pernah padam dan ia membangun 

langgar sendiri dengan menetapkan arah kiblat yang ia anggap benar. 

Pembaruan ini terus berlanjut, dan Hazairin, seorang pemikir hukum 

nasional, mengusulkan konsep Mazhab Nasional. Konsep ini ditawarkan dengan 

mempertimbangkan sumbangan terbesar yang dilakukan oleh para mujtahid, yaitu 

mempelajari dan merumuskan aturan hukum Islam serta menghasilkan sejumlah 

manfaat dari teks hukum. Oleh karena itu, umat Islam tidak hanya harus mengikuti 

formulasi hukum yang ditawarkan, tetapi juga semangat dan metodologi dalam 

merumuskan hukum dari sumbernya yang disesuaikan dengan kondisi sosial 

 

32Muhammad Hasyim Asy’ari, Tanbihat al-Wajibat (Jombang: Maktabah at-Turats al-

Islami, 1414 H), h. 7. 
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masyarakat pada saat itu. Mazhab nasional adalah upaya merumuskan hukum 

Islam yang relevan dengan kondisi khusus di Indonesia. 

Dalam konteks yang sama, Hasbi Ash Shiddieqy juga mengusulkan konsep 

Fiqh Indonesia. Menurut Hasbi, hukum Islam yang diperkenalkan di Indonesia 

berasal dari Hijaz, dan hukum tersebut dirumuskan untuk mengatur masyarakat 

dan budaya di Hijaz. Hasbi menawarkan pendekatan sosio-kultural, yang berarti 

bahwa hukum dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Ia menyatakan 

bahwa ada dua alasan yang memungkinkan penetapan hukum berdasarkan situasi 

dan kondisi masyarakat setempat. Pertama, prinsip yang berlaku dalam fikih 

muamalat, yaitu “hukum asal dalam muamalat adalah semua perbuatan 

diperbolehkan, kecuali ada larangan.” Kedua, hadis yang menyatakan, “Kalian 

lebih tahu tentang urusan dunia kalian.” Hadis ini menunjukkan bahwa masih 

banyak hal yang akan terjadi setelah wafatnya Nabi. Hal ini menunjukkan bahwa 

hukum Islam memberikan ruang bagi pemikiran manusia dalam merumuskan dan 

menyusun struktur hukum itu sendiri, meskipun secara substansial tidak boleh 

bertentangan dengan syariat. 

Kemudian muncul konsep “Reaktualisasi Hukum Islam” yang ditawarkan 

oleh Munawir Sjadzali sebagai representasi keinginan masyarakat Muslim 

Indonesia untuk menggabungkan semua aspek perilaku dalam konteks kebudayaan 

pribumi dengan prinsip-prinsip substansial Islam yang pada dasarnya tidak akan 

pernah bertentangan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi konsensus 

manusia. 33 

Perkembangan dan pembaruan hukum ini terlihat lebih jelas dalam bidang 

muamalat. Hampir semua ulama dan organisasi keagamaan, baik yang modern 

maupun tradisional, mengakui kemungkinan adanya pembaruan dalam bidang ini. 

 

33Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam (Cet.I; Padang, 

Angkasa Raya, 1990), h.  132. 
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Bidang muamalat adalah wilayah yang relatif dan penuh dengan perubahan. 

Pembaruan ini melibatkan dua hal: pertama, hal-hal yang belum secara jelas 

dibahas dalam kitab-kitab fikih meskipun terdapat petunjuk umum dalam sunnah 

Nabi. Kedua, hal-hal dalam fikih itu sendiri yang telah menjadi acuan pemikiran 

dan praktik keagamaan masyarakat. Semua ini terbuka untuk ditafsirkan ulang 

sesuai dengan kebutuhan dan realitas zaman. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, 

peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan sub-rumusan masalah 

berikut ini: 

Dalam pandangan empat mazhab dalam Islam, yaitu Mazhab Hanafi, 

Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i, dan Mazhab Hanbali, terdapat pengakuan 

terhadap konsep fikih was}at}iyah. Meskipun mazhab-mazhab ini memiliki 

perbedaan dalam pendekatan dan interpretasi hukum Islam, mereka mengakui 

pentingnya prinsip-prinsip fikih was}at}iyah dalam menjaga keseimbangan dan 

moderasi dalam praktik keagamaan. Mazhab Hanafi, yang banyak diikuti di 

wilayah Timur Tengah dan Asia Tengah, menekankan fleksibilitas dalam hukum 

Islam dan memberikan penekanan pada prinsip kemudahan (al-Taysir) dalam 

pengamalan hukum. Mazhab Maliki, yang banyak diikuti di wilayah Afrika Utara 

dan sebagian Timur Tengah, juga mengakui fleksibilitas hukum Islam dan 

menghargai tradisi lokal dalam penerapan hukum. Mazhab Syafi’i, yang banyak 

diikuti di wilayah Asia Tenggara, menekankan pentingnya mengikuti nash (teks 

hukum) secara qath’i (pasti) namun juga mengakui adanya ruang untuk interpretasi 

kontekstual. Mazhab Hanbali, yang memiliki pengikut yang lebih sedikit, 

menekankan pemahaman yang ketat terhadap nash dan cenderung menghindari 

interpretasi kontekstual yang luas. 

Revitalisasi pandangan empat mazhab tentang fikih was}at}iyah melibatkan 

upaya untuk menginterpretasikan dan menerapkan prinsip-prinsip fikih was}at}iyah 

dalam kerangka pemahaman mazhab-mazhab tersebut. Langkah-langkah yang 

dapat diambil dalam revitalisasi ini meliputi: 
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1. Dialog dan Diskusi dengan cara para cendekiawan dan pemikir dari 

masing-masing mazhab dapat berkumpul untuk berbagi pemikiran, 

pengalaman, dan pemahaman mereka tentang fikih was}at}iyah. Melalui 

dialog yang terbuka dan konstruktif, mereka dapat saling memperkaya 

pemahaman mereka tentang konsep ini dan mencari titik temu yang dapat 

diterima oleh semua mazhab. 

2. Studi Sumber-sumber Hukum agar para cendekiawan dapat mempelajari 

dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur’an serta hadis-hadis yang berkaitan 

dengan prinsip-prinsip fikih was}at}iyah. Dengan memperdalam pemahaman 

tentang sumber-sumber hukum ini, dapat dikembangkan interpretasi yang 

lebih kontekstual dan relevan dalam kerangka mazhab-mazhab mereka. 

3. Penelitian Karya-karya Cendekiawan oleh para cendekiawan agar dapat 

mempelajari pandangan-pandangan yang telah ada dan mengidentifikasi 

aspek-aspek yang dapat diterapkan dalam konteks saat ini, agar dapat 

mengadopsi ide-ide yang relevan dan mengembangkan pemahaman yang 

lebih komprehensif tentang fikih was}at}iyah. 

4. Pendekatan Inklusif dalam diskusi dan dialog. Para cendekiawan harus 

bersedia mendengarkan sudut pandang yang berbeda dan mencari 

pemahaman bersama yang menghormati keunikan masing-masing mazhab. 

Melalui pendekatan inklusif ini, dapat dicapai kesepakatan yang lebih luas 

tentang penerapan prinsip-prinsip fikih was}at}iyah. 

Fikih was}at}iyah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman 

fikih yang moderat. Konsep ini menekankan fleksibilitas dan kemampuan hukum 

Islam untuk mengakomodasi perubahan zaman, kondisi, tradisi, dan niat. Fikih 

was}at}iyah mengakui fleksibilitas hukum Islam dan kemampuannya untuk 

mengikuti perkembangan zaman serta mengakomodasi isu-isu baru yang muncul. 
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Pemahaman moderat dalam Islam mencerminkan sikap penolakan terhadap 

ekstremisme dan menyerukan dakwah Islam yang toleran. Fikih was}at}iyah juga 

menekankan prinsip kemudahan (al-taysir) dalam pengamalan hukum Islam. Islam 

mengakui kondisi darurat dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan hukum 

jika manusia mengalami kesulitan. 

Dalam konteks pemahaman fikih yang moderat, fikih was}at}iyah 

memberikan kerangka kerja yang memungkinkan mazhab-mazhab untuk 

mengembangkan interpretasi hukum yang lebih luas, kontekstual, dan relevan 

dengan kondisi zaman. Hal ini membantu menjaga kestabilan hukum dalam 

masyarakat dan mempromosikan sikap toleransi, inklusivitas, dan moderat dalam 

praktik keagamaan. 

B. Kritik dan Saran  

Penelitian ini tentunya bukanlah penelitian yang sempurna dan 

membutuhkan masukan-masukan positif, agar mampu menuju pada pengamalan 

yang sempurna, besar harapan peneliti diberikan masukan kritikan agar girah untuk 

saaling membangun tradisi akademik yang semakin baik. 

Sebagai sebuah upaya untuk menggali informasi dan pemahaman yang 

lebih mendalam mengenai topik yang diteliti, penelitian ini tidaklah sempurna dan 

masih memerlukan masukan-masukan positif dari pihak-pihak yang terkait, baik 

itu dari akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum. Masukan kritikan yang 

konstruktif sangat dibutuhkan agar penelitian ini dapat ditingkatkan dan 

mendapatkan hasil yang lebih optimal.  

Adanya masukan-masukan positif tersebut, diharapkan penelitian ini dapat 

menjadi acuan dan berkontribusi positif bagi perkembangan dan kemajuan ilmu 

pengetahuan serta membangun tradisi akademik yang semakin baik di masa depan. 
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Oleh karena itu, peneliti sangat terbuka untuk menerima dan memperhatikan 

setiap masukan dan kritikan yang diberikan. 

Semoga penelitian tesis ini dijadikan sebagai salah satu rujukan peneliti 

lainnya mengenai Revitalisasi Fiqih Was}at}iyah Perspektif Empat Mazhab dengan 

memberikan kritik terhadap konsep fikih yang tepat digunakan di Indonesia, 

peneliti berharap agar tesis ini dapat memberikan kontribusi positif bagi 

masyarakat dalam menyebarkan informasi dan memberikan kritik terhadap 

pemahaman fikih yang moderat.  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan moral bagi siapa 

saja untuk menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Selain 

itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi peneliti-peneliti lain dalam 

mengembangkan penelitian yang lebih luas terkait konsep pemahaman empat 

imam mazhab dalam menjalani kehidupan yang moderat. Meskipun penelitian ini 

memiliki keterbatasan, namun diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas 

dan akurat terkait masalah yang diteliti. Dengan adanya penelitian yang lebih luas 

setelahnya, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan 

solusi yang lebih baik dalam mengatasi permasalahan yang ada. Oleh karena itu, 

peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu langkah awal dalam 

meningkatkan kualitas penelitian dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi 

masyarakat. 

Secara keseluruhan, penelitian tesis ini memiliki potensi yang besar untuk 

memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dalam menghadapi konsep 

tasyabbuh di media sosial. Namun, perlu ada perbaikan dan pengembangan dalam 

beberapa aspek penelitian, seperti metode penelitian, sampel, analisis data, dan 

rekomendasi. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi yang lebih 
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bermanfaat bagi masyarakat dan akademisi dalam menyebarkan informasi dan 

memberikan kritik terhadap konsep fikih was}at}iyah. 
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