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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 
A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 
 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif a tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t ta خ

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ز

 jim j je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es ش

 syin sy es dan ye ظ

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
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 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge ؽ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ه

ً mim m em 

ُ nun n en 

ٗ wau w we 

ٕ ha h ha 

 hamzah ‘ apostrof ء

ٙ ya y ye 

 

 
Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 

tanda (‘). 



xi  

 
2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah A a ا´

 kasrah I i ا¸

 ḍammah U u ا 

 

 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ٙ́ fatḥah dan yā’ ai a dan i 

ٗ́ fatḥah dan 

wau 

au a dan u 

 

Contoh : 

 فْ ِِكيِ ِْ 

 

 
: kaifa 

 لو هِِ ِْ 

3. Maddah 

: haula 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 
...ٙ  ́  ...´ا|

Fathah dan alif atau 

ya’ 

a a dan garis di 

atas 

ٙ Kasrah dan ya’ i i dan garis di atas 

 
 ٗ 

Dammah dan wau u u dan garis di 

atas 

Contoh 

mata : ِْتْ ِِما 

rama :ِ ِْ ِمىر 

qila :ِ ِلْ ِِيِ ق 

yamutu :ِ ِْ  ْ ِْ  تُِِْويُ

4. Tā’ marbūṫah 

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

hidup Ta’marbutah yang hidup (berharakat fathah, kasrah atau dammah) 

dilambangkan dengan huruf "t". ta’marbutah yang mati (tidak berharakat) 

dilambangkan dengan "h". 

Contoh: 

ِ: fal al-at raudal لِْ ِفِْ   أل ط ِاِ ِضةُِِْ ِورِ ِْ ِ

al-fadilah al-madinah :ِِ مِِْ لِِ ا
 ةُِضل ِِْ ِفاال ِِْ ِنةُِِْ .يِْ ِدِْ 

al-hikmah :ِ ِ ِ ِ ِْ اِِ ِ  مةِْ كِْ ِِلِ ْ 

5. Syaddah (Tasydid) 

Tanda Syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab, dalam 

transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama 

dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut. 
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Contoh: 

ان ِ.ىربِْ 

ِ ِْ ونْ 
 ان ِ.يِ 

 

 
: rabbana 

: najjainah 

6. Kata Sandang 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "l" (ه) 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut. 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

al-falsafah :ِ ِْ ا ِِ  فةسُِِ ْ ِِفلِ ل 

al-biladu :ِ ُِْب لِ اِِ ِ  دال 
7. Hamzah 

Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa 

hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu apabila hamzah 

terletak di tengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, 

ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 
1. Hamzah di awal 

umirtu :ِ ِْ  تُِِْرمِ أُ

2. Hamzah tengah 

muruna ta’ : ِْ  ُِْْ  نِْ وِرِ مُِت 

3. Hamzah akhir 

 syai’un : ِيءِْ ِشِْ 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis 

terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 

yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau 

harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata 

tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula 

dirangkaikan. 

Contoh: 

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah ( َّ لال ) 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

 Dinullah الوبِ والbillahِ للهِ اِنُِِْديِ ِْ 

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al- 

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

ْ rahmatillah fi Humِِ مِْ هُِِْ
ِِ ْ ِْ ْ ِِفْ  ِْ ر   للهِ اِةح 

10. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf kapital dipakai. Penggunaan huruf kapital seperti 

yang berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata 
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sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal dari 

nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandang. 

Contoh: Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

 
Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

 
swt. = subhānahū wa ta‘ālā 

saw. = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Suhaemin 
Nim 80100222007 
Judul : KONTEKSTUALISASI HUKUM ISLAM IBNU TAIMIYAH ERA 

MODERN 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana kontekstualisasi hukum Islam Ibnu Taimiyah di era digital, 

adapun pembahasan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini ialah 

mengungkapan mengenai urgensi sebuah kontekstualisasi hukum Islam, 

menganalisis secara ilmiah bagaimana bentuk Ibnu Taimiyah era digital, 

mengemukakan bagaimana analisis kontekstualisasi hukum Islam Ibnu 

Taimiyah era modern. 

Jenis penelitian ini ialah library recearh yang menjadikan ruang 

perpustkaan menjadi ruang dalam menemukan hasil penelitian ini, 

penjelasan deduktif yang akan menjadi konsep dalam pemaparan hasil 

penelitian ini dengan sumber data yang akan dijelaskan dalam penelitian 

ialah kitab al-Muswaddah yang merupakan kitab induk atau pokok pemikiran 

Ibnu Taimiyah dan kemudian akan didukung dengan karya tulis ilmiah 

lainnya. 

Urgensi kontekstualisasi hukum Islam dalam proses istimbāt hukum 

ialah untuk meminimalisir tindakan serampangan dalam menerapkan dalil- 

dalil hukum Islam dan jauh dari maksud pembuat syariat yang akan 

membawa pada pemahaman ekstrimisme dalam beragama. Adapun bentuk 

kontekstualisasi hukum Islam Ibnu Taimiyah secara umum juga memiliki 

beberapa pertimbangan yang sama dengan mujtahid pada umumnya, hanya 

saja Ibnu Taimiyah memiliki pandangan hukum Islam yang terkadang 

berbeda dengan mujtahid lainnya disebabkan oleh latar belakang 

kehidupannya dan juga disebabkan Ibnu Taimiyah mengikuti cara salaf 

sebelumnya dalam berijtihad. Sedangkan realitas kontekstualisasi hukum 

Islam Ibnu Taimiyah pada permasalahan baru diera modern yang muncul 

dan tidak memiliki dasar hukum pada empat sumber hukum yang disepakati 

oleh mujtahid maka Ibnu Taimiyah dengan konsistensinya pada al-Qur'an 

dan hadis menggunakan istishab dengan pamahaman dalil manṭuq dengan 

mafhūm serta dilālah al-ibarāt dengan dilālah al-isyārah. 

Implementasi dari penelitian ini ialah berharap sebagai referensi bagi 

mujtahid yang menginginkan hukum bukan hanya pada solusi hukum tetapi 

juga hikmah hukum, membersihkan anggapan bahwa Ibnu Taimiyah 

merupakan salaf pencetus pemahaman tekstual ekstrim, pemahaman hukum 

secara tekstual saja bukanlah sebuah pemahaman yang tepat yang 

dimilikioleh seorang mujtahid. 
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A. Latar Belakang Masalah 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Kontekstualisasi hukum merupakan cabang ilmu usul fikih yang 

berupaya memberikan alternatif dalam menangani sebuah persoalan hukum 

yang terjadi ditengah masyarakat. Oleh karna itu pelajaran sebuah ilmu 

falsafah, terkhusus pada falsafah hukum menjadi sebuah ilmu yang wajib 

dimiliki oleh para ahli hukum atau dalam dunia hukum Islam disebut dengan 

istilah mujtahid. 

Ulama mujtahid di era salaf (umat terdahulu) tidak luput dari 

pendalaman mereka dengan ilmu falsafah hukum Islam, diantara mereka 

yakni Ibnu Taimiyah. Seorang ulama dalam dunia Islam menyandang gelar 

Syaikhul Islām yang dalam usianya 17 tahun sudah mendapat kepercayaan 

untuk menangani persoalan-persoalan hukum yang terjadi disekitar 

lingkungan hidupnya. Kepercayaan tersebut mengharuskan Ibnu Taimiyah 

untuk lebih serius mendalami ilmu yang berkaitan dengan hukum, salah satu 

diantaranya ialah ilmu kalam dan ilmu falsafah atau penggunaan logika 

berpikir yang dia tekuni selama pendidikannya di Damaskus, dan beranjak 

usianya yang ke 20 tahun Ibnu Taimiyah berhasil menamatkan dan menjadi 

ahli dikedua bidang ilmu tersebut1. 

Keahlian dan kepiawaian Ibnu Taimiyah dalam ilmu logika dapat 

dilihat dari beberapa karya tulis yang berkaitan dengan logika atau 

pemikiran, beberapa diantara karya tulis Ibnu Taimiyah ialah al-Rād ‘alā al- 

Munṭiqiyyīn sebuah karya tulis yang memberikan jawaban terhadap ahli akal, 

al-Rād al-Falsafah Ibnu Rusyd sebuah karya tulis Ibnu Taimiyah yang 

1
M. Nasri Hamang, “Sistem Ijtihad dalam Hukum Islam (Metodologi Pembaharu Ibnu 

Taimiyah)”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 8 No. 1 (Januari 2010), h. 39. 
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memberikan jawaban terhadap falsafah Ibnu Rusyd,2. serta masih banyak lagi 

karya tulis Ibnu Taimiyah yang berkaitan dengan sebuah ilmu logika. 

Pertentangan Ibnu Taimiyah sebagai ahli falsafah sering terjadi 

dengan ahli filosof lainnya, seperti Ibnu Rusyd. Dalam pertentangan ini 

mereka saling mengkritik tentang pembahasan antara hubungan akal dengan 

wahyu. Ibnu Taimiyah dalam hubungan akal dengan wahyu ialah tetap 

mengedepankan wahyu dan tidak mengesampinkan akal, sedangkan Ibnu 

Rusyd telah memberikan otoritas pada akal yang sepadan dengan kedudukan 

wahyu3. Namun pada intinya kedua toko besar yang menjadi rujukan oleh 

umat Islam pada umumnya tidak memiliki pandangan sinis terhadap falsafah 

terkhusus falsafah hukum Islam. 

Kontekstualisasi tidak bisa dihindarkan dari kritikan oleh para toko 

dalam dunia ilmu utamanya dalam dunia Islam, diantaranya ada yang 

mengatakan bahwa kontekstualisasi merupakan awal mula dari kebodohan 

dan penyelewengan, darinya juga menimbulkan kebingungan dan kesesatan. 

Selain itu dikatakan juga bahwa syariat yang suci dengan dalil-dalilnya serta 

kuat dengan bukti-bukti yang jelas akan mengalami kebutaan hati bagi siapa 

yang mentakwilnya, bagi mereka tidak ada lagi ilmu yang lebih hina 

melainkan ilmu takwil yang dengannya membutakan dan menggelapkan hati 

pemiliknya dari sinar kenabian Nabi Muhammad saw.4 

Golongan salafiyah (pengikut umat terdahulu) mengatakan Ibnu 

Taimiyah merupakan tokoh salaf (generasi terdahulu) yang memerangi 

kedudukan  ilmu  falsafah  terutama  penggunaan  akal  yang  membahas 

 
2
Khalil Ibrahim Jindan, Teori Pemerintahan menurut Ibnu Taimiyah (Jakarta: Rinekan 

Cipta, 1990), h. 22. 
3
Hamid Fahmi Zarkasy, “Akal dan Wahyu dalam Pandangan Ibnu Rusyd dan Ibnu 

Taimiyah”, Jurnal Profetika Studi Islam, Vol. 9 No. 1 (Januari 2007), h. 30. 
4
Ahmad Hanafi, Pengantar Falsafah Islam (Cet. 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h. 33. 
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Dārul al-Fikr al-„Arabī, 1947), h. 142. 

 

 

 

persoalan-persoalan agama, termasuk juga falsafah Islam yang 

disingkretisasi dari falsafah yunani. Kitabnya Ibnu Taimiyah “al-Muwāfaqatu 

al-Ṣahīhi Manquli al-Ṣarīhi al-Ma’qulī” suatu kitab yang tujuannya menolak 

pemikiran asing masuk dalam Islam terkhusus falsafah yang erat kaitannya 

dengan pembahasan logika atau akal, dalam kitab tersebut di tegaskan 

bahwa segala bentuk pemikiran muslim dari buah falsafah pada hakikatnya 

tidak lain hanyalah persangkaan semata tanpa dasar yang dibenarkan5. 

Para kelompok yang mengklaim pengikut Ibnu Taimiyah itu 

mengatakan penghayal (para pentakwil) telah melakukan sebuah pemikiran 

yang simpang-siur, mereka sering melontarkan sebuah kalimat yang 

memiliki makna tak terbatas, semua ucapan mereka pada sebuah konteks 

kajian bersumber dari kepalsuan, sampai mereka menjadikan kebatilan 

sebagai sebuah kebenaran yang mereka jadikan sebuah petunjuk6. 

Ulama atau mujtahid yang sejalan dengan pandangan ini juga 

mengatakan bahwa ilmu mantiq adalah sebuah jalan filosofi hukum yang 

merupakan jalan keburukan dan jalan itu tentu berakibat buruk pula. 

Mempelajari manṭiq dan mengajarkannya tidak termasuk perkara yang 

perbolehkan oleh syariat, juga tidak direstui seorangpun dari kalangan 

sahabat, tabi’īn, imam-imam mujtahid, salaf dan semua yang mengikut 

kepadanya7. Pemikiran dan tanggapan Ibnu Taimiyah inilah yang kemudian 

di lanjutkan oleh tokoh-tokoh aliran yang mengaku salafiyah atau pengikut 

salaf yakni Ibnu Taimiyah seperti Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul al- 

 
 
 
 

5
Muh. Ilham Usman, “Menerka Pemikiran Ibnu Taimiyah (Kritik terhadap Falsafah dan 

Tasawuf)”, Jurnal Rausyan Fikr, Vol. 16 No. 1 (Januari 2020), h. 40-43. 
6
Bambang Saiful Ma‟arif, Pemikiran Islam (Cet. 2, Bandung: Risalah, 1985), h. 116. 

7
Ali Samīy al-Nasysyār, Manāḥiju al-Baḥṡ ʼInda al-Mufakkiri al-Islām (Cet. 1, Qāhiṛah: 



4 

11 No. 1 (2020), h. 23. 

 

 

 

Wahhab yang kemudian sampai saat ini juga berlanjut pemikiran 

merekasampai saat ini. 

Kesenjangan yang terjadi antara fakta sejarah yang mengatakan 

bahwa Ibnu Taimiyah merupakan seorang alumni dari pendidikan falsafah 

dan menjadi seorang filsuf diumurnya yang ke-20 tahun8, dengan fakta yang 

terjadi saat ini bahwa sekelompok muslim yang mengaku dirinya memiliki 

latar belakang pemikiran Ibnu Taimiyah justru mengatakan bahwa falsafah 

itu merupakan ilmu yang diharamkan untuk dipelajari, apalagi jika 

memasukan pembahasan falsafah dalam kajian Islam. 

Pengaruh dari penolakan terhadap falsafah hukum mengakibatkan 

pemikir hanya menganggap bahwa sumber kebenaran hanya satu, sedangkan 

selain itu merupakan kebenaran yang direkayasa, sehingga dengan 

pemahaman yang seperti ini melahirkan aliran dengan sebutan al-Tafrīṭ 

(ekstrem kanan), aliran ini menganggap bahwa Islam merupakan agama 

yang nas dan konstan, tidak menerimah perubahan baru dalam segi apapun 

sehingga perlu membersihkan anasir-anasir syirik dan bad’ah dalam urusan 

aqidah, ibadah, hukum dan muamalat. Pemahaman yang seperti ini 

melahirkan stigma negatif terhadap dunia hukum Islam, Islam kemudian 

dianggap sebagai agama yang tertutup, keras, radikal dan tidak humanis9. 

Pemikiran seperti ini juga menyulitkan umat yang menginginkan sebuah 

hukum dari masalah yang dihadapinya disebabkan tidak adanya pilihan atau 

takhyīr dari hukum tersebut. 

 
 
 

 
8
Yasin, “Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah”, Jurnal al-Syari'ah, Vol. 8 No. 2 

(Desember 2010), h. 440 
9
Kairan Muhammad Arif, “Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur‟an, As- 

Sunah serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha”, Jurnal Kajian Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 
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Gerakan Islam muncul belakangan ini diantaranya ialah sebuah 

gerakan ekstrem kanan misalnya Hizbu al-Taḥrīr, serta paham Radikalisme 

dan Fanatisme sempit dan ekstrem dalam beragama, para penganut 

kelompok ini cenderung tidak melakukan kompromi dalam analisanya, 

menganggap pemahaman selain dari kelompoknya sebagai paham kufur, 

paham yang tidak paham persoalan agama, menganggap selainnya tidak 

menunaikan Islam secara keseluruhan (kāffah), dan mengklaim dirinya yang 

paling benar dalam beragama10. 

Akibat dari gerakan pemahaman seperti ini menimbulkan kekerasan 

dalam kehidupan sosial seperti Radikalisme yang mengacu pada pemahaman 

agama yang mendasar dengan tingkat Fanatisme yang sangat tinggi, sehingga 

dengan itu kekerasan menjadi sebuah tindakan dalam menyikapi perbedaan 

pendapat dengan dirinya. Radikalisme merupakan gerakan yang memandang 

kekerasan merupakan bagian dari mengajarkan keyakinan sehingga tidak 

jarang dari mereka melakukan sebuah teror yang menyebabkan ketakutan di 

tengah-tengah umat11. Sehingga saat ini banyak sekali kejadian tingkat 

kejahatan dengan dalih, serta persankaan buruk terhadap saudara muslim 

(saling ta’zīr) antara satu dengan yang lainnya yang sangat membingunkan 

umat Islam itu sendiri. 

Kebijaksanaan dalam sifat hukum menjadikan kajian kontekstualisasi 

hukum merupakan wadah yang sangat tepat untuk membantu dalam 

penemuan hukum, karena kontekstualisasi secara terminologinya 

mempelajari pertanyaan dan kontemplasi mengenai konsistensi kehidupan 

dan  menuju  kepada  pemahaman  dan  pencerahan,  suatu  visi  tentang 

 
10

Ahmad Faqihuddin, “Islam Moderat di Indonesia”, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran 

Islam, Vol. 12 No. 1 (2021), h. 111. 
11

Mark Juergensmeyer, Teror atas Nama (Jakarta: Nizam Pers, 2000), h. 5. 
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kehidupan. kontekstualisasi hukum mempergunakan imajinasi, persepsi, 

penalaran dan intuisi, melakukan analisis dan membangun berbagai argumen 

juga teori untuk jawaban pada sebuah peryataan perenial12. 

Penemuan hukum sangat erat kaitannya dengan adanya kajian yang 

mengedepankan rasional sebagai bahan nalar, membutuhkan pemikiran 

radikal atau mendalam untuk mengetahui sesuatu lebih tajam, dan 

membutuhkan pemikiran universal dan seterusnya, sebagaimana dijelaskan 

oleh James K. Feibleman dan juga oleh kaelan bahwa kontekstualisasi 

merupakan suatu kebijaksanaan yang rasional tentang segala sesuatu 

tertentu dalam kaitannya dengan kehidupan manusia13, dengan demikian 

kontekstualisasi dapat diartikan sebagai kegiatan berpikir dengan 

mengedepankan pemikiran rasional, radikal, universal, konseptual sistematis 

dan bebas. 

Khazanah pemikiran Islam juga diartikan sebagai ilmu yang 

menyeluruh dan ilmu yang secara garis besar berbicara mengenai segala 

sesuatu yang wujud dan sesuatu yang munkin wujud serta berbicara 

mengenai hukum kausalitas, hukum yang berbicara mengenai sebab akibat 

yang terjadi dari wujud itu sehingga mendatangkan keyakinan dan 

kepercayaan14. Sehingga dengan kata itu falsafah secara ringkas membahas 

mengenai pengetahuan yang universal mengenai segala sesuatu yang ada 

wujud dari yang ada tersebut. Sejalan dengan kata ini dalam bahasa 

Indonesia disejajarkan dengan science, science sendiri berasal dari bahasa 

latin yang memiliki arti pengetahuan15. 

12
Wahyu Rinjani dkk, “Masuknya Pemikiran Falsafah ke Dunia Islam”, Jurnal 

Pendidikan dan Dakwah, Vol. 3 No. 3 (September 2021), h. 335. 
13

Kaelan, Falsafah Pancasilan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia (Yogyakarta: 

Paradigma, 2002), h. 7. 
14

Osman Bakri, Hirarki Ilmu (Bandung: Mizan, 2000), h. 102. 
15

Sidi Gazalba, Sistematika Falsafah (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 39. 
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Kontekstualisasi hadir dengan beberapa gaya pemikiran yang 

ditawarkan diantaranya aliran pemikiran hukum alam yang merupakan 

aliran yang memandang bahwa selain hukum yang di buat oleh manusia 

masih ada hukum lain yang merupakan hukum ciptaan tuhan (naṣ), aliran 

positivisme hukum yang merupakan bagian-bagian tertentu yang 

menyimpulkan sesuatu dengan kesimpulan logis ekstrem, aliran 

utilitarianisme yang merupakan paham yang menempatkan tindakan- 

tindakan yang dapat dikatakan baik atau bisa memberikan manfaat dan 

menguntungkan (maṣlaḥat), aliran sociological jurisprudensi yang 

menganggap bahwa hukum yang tepat ialah hukum yang disesuaikan dengan 

yang ada didalam masyarakat (istiḥsān), aliran realisme hukum yang 

menitiberatkan pada manfaat dan tujuan hukum itu sendiri (maṣlaḥat)16. 

Tujuan kontekstualisasi adalah untuk memahami, memprediksi, dan 

mengatur berbagai aspek kehidupan di dunia, selain itu menemukan atau 

merumuskan teori, dan menekuni teori itu sendiri pada dasarnya pernyataan 

sesuatu sehingga dapat pahami dan pahami prediksi suatu peristiwa dengan 

probabilitas yang cukup tinggi berdasarkan teori itu benar17. 

Kontekstualisasi hukum Islam memiliki urgensi yang juga dapat 

peneliti jadikan fakta secara ilmiah bahwa setiap hukum Islam yang lahir dari 

pengelolaan dalil-dalil hukum secara langsung atau secara serampangan 

maka akan menimbulkan kekacauan dalam tatanan kehidupan, dikarenakan 

dalil-dalil hukum Islam sifatnya bermacam-macam, yakni diantaranya umum 

dan khusus, diantara dalil juga masih membutuhkan pentakwilan, yang jika 

hal tersebut tidak dipahami secara benar berdasarkan kajian secara 

16
Kamarusdina, Falsafah Hukum (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018), h. 64-94. 

17
Dedi Yuisman, “Peran dan Fungsi Falsafah Ilmu dalam Perkembangan Ilmu 

Pengetahuan Berlandaskan Nilai Keislaman”, Jurnal Nūr al-Islām, Vol. 5 No. 2 (Oktober 2018), 

h. 184. 
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komparatif hukum Islam maka akan timbul dalam problematika hukum yang 

dengan dalil al-Qur’an dan hadis seseorang menjadi sesat18. 

Kontekstualisasi hukum menawarkan pandangan bahwa keadilan 

diwujudkan dalam hukum. Kontekstualisasi hukum mencoba memecahkan 

masalah, menciptakan hukum yang lebih sempurna dan membuktikan bahwa 

hukum mampu menawarkan solusi atas permasalahan yang hidup dan 

berkembang dalam masyarakat dengan menerapkan sistem hukum yang 

berlaku, suatu tempat sebagai hukum positif. Tugas kontekstualisasi hukum 

masih relevan untuk menciptakan hubungan hukum yang aktual, karena 

tugas kontekstualisasi hukum adalah menjelaskan nilai-nilai, dasar-dasar 

hukum secara filosofis dan kompeten merumuskan cita-cita keadilan, tatanan 

kehidupan yang relevan dengan realitas hukum yang berlaku, bahkan tidak 

menutup kemungkinan penyesuaian hukum untuk memenuhi kebutuhan 

pembangunan hukum pada waktu tertentu, pada waktu tertentu dan pada 

tempat tertentu19. 

Noer Muhajir mengatakan bahwa ilmu tidak hanya di pandangan dari 

segi kebenarannya tetapi juga pada segi kemanfaatannya, karena Islam 

bukan hanya mencari pada sisi sebuah kebenaran akan tetapi juga pada sisi 

kebijakan dan keridahan Allah swt20. sehingga kurang tepat pernyataan 

bahwa hanya ilmu agamalah yang memiliki manfaat atau derajat yang tinggi, 

karena pada waktu dewasa ini justru ilmu agamalah yang banyak 

mendapatkan perdebatan, sedangkan kontekstualisasi datang dengan 

berbagai macam dalam menemukan jawaban kebenaran. 

 

 
2004. 

18
Abd Rauf Amin, “Membendung Radikalisme Beragama”, Koran Tribun, 24 November 

19
Handayani dkk, “Peranan Falsafah Hukum dalam Mewujudkan Keadilan”, Jurnal 

Muara Ilmu Sosial Humaniora dan Seni, Vol. 2 No. 2 (Oktober 2018), h. 724. 
20

Noeng Muhajir, Falsafah Ilmu Positivisme,Post Positivisme dan Post Modernisme (Cet. 

2; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 67. 
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Alexander Antonio Wattimena dalam kajiannya terhadap falsafah dari 

sudut pendangan agama mengatakan bahwa dengan adanya kajian falsafah 

atau hukum kontekstual dengan berbagai macam pemikiran yang ditawarkan 

memudahkan kita dengan mudah mengenal tuhan dengan benar serta 

mendalam, kontekstualisasi bukanlah kajian para ateisme, melainkan 

kontekstualisasi menjadi alat yang membonkar kendangkalan hidup orang 

yang beriman, dan falsafah jua bisa menjadi palu untuk mewujudkan tujuan 

itu21. 

Teolog yang bernama Fakhruddin al-Razi lahir di Iran pada tahun 

1149 menjadikan falsafah sebagai bukti dari ilmu yang sangat bermanfaat 

dengan berbagai macam karya beliau yang berhasil membantah argument 

para Sufi terkhusus pada Sufi Ainul Qudat yang mengatakan bhawa tuhan 

bisa menyatu dengan makhluknya, sehingga dengan pandangan ini mereka 

tidak membedakan antara makhluk hidup dengan tuhan karenamereka 

beranggapan bahwa tuhan sudah menyatu dengan dengan ciptaannya. 

Dengan kehadiran filsuf Fakhruddin ar-Razi membantah dengan 

perkataannya bahwa tidak satupun zat yang menyerupai tuhan, segala hal 

yang kita bayangkan atau terlintas dibenak kita maka itu jauh daari anggapan 

bahwa itu tuhan22. 

Kontekstualisasi dalam sumbangannya terhadap tujuan hukum Islam 

terhitung sangat banyak, diantaranya dalam ketakwaan seorang hamba, 

karena urgensi sebuah ilmu terhadap seorang mukmin tak dapat disangkal, 

dengan keilmuannya dapat merealisasikan ilmu yang benar dari sumber 

 
 
 

21
RezaAlexander Antonio Wattimena, Falsafah Kata (Jakarta: PT. Evolitera, 2011), h. 

386. 
22

Miswari, Falsafah Terakhir Evaluasi Falsafah Sepanjang Masa (Aceh: Unimal Press, 

2016), h. 135. 
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ajarannya yakni  al-Qur’an  dan  hadis  sesuai  dengan  pemahaman  para 

pendahulunya. 

Ilmu memiliki kedudukan tinggi dalam agama Islam, oleh karena itu 

pandangan Ahlu al-Sunnah wa al-Jamāʼah mengatakan bahwa dasar dari 

setiap tindakan dan ucapan seorang mukmin ialah dengan ilmu yang 

dimilikinya, hakekatnya syaikh Saleh al-Usaimin mengatakan bahwa imam 

Bukhari mengharuskan seorang muslim memulai tindakan dan perkataannya 

dengan ilmu, dengan itu ilmulah yang menjadi tarbiyah baginya agar 

terhindar dari permainan iblis23. 

Demikian fakta sejarah mengenai Ibnu Taimiyah dalam dunia falsafah 

atau hukum kontekstual dan penolakan takwil atau hukum kontekstual yang 

terjadi saat ini ditengah tokoh-tokoh Islam, dampak penolakan peran 

kontekstualisasi hukum Islam dalam penemuan hukum yang memiliki akibat 

atau nilai negatif ditengah umat Islam. 

B. Rumusan Masalah 

Pemaparan di atas memberikan ketertarikan bagi peneliti untuk 

membuat suatu pokok masalah yang akan dikaji dalam sebuah penelitian 

yakni, bagaimana kontekstualisasi hukum Islam Ibnu Taimiyah era modern. 

Dengan itu sub masalah yang akan dikaji selanjutnya ialah: 

1. Bagaimana  urgensi  kontekstualisasi  hukum  Islam  dalam  Istinbāt 

hukum? 

2. Bagaimana bentuk falsafah hukum Islam Ibnu Taimiyah Era Modern? 

3. Bagaimana realitas falsafah hukum Islam Ibnu Taimiyah Era Modern? 
 
 
 

 
23

Dedi Yuisman, “Peran dan Fungsi Falsafah Ilmu dalam Perkembangan Ilmu 

Pengetahuan Berlandaskan Nilai Keislaman”, Jurnal Nūr El-Islām, Vol. 5 No. 2 (Oktober 2018), 

h. 187. 
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C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan 

1. Pengertian Judul 

Penelitian ini berjudul “Kontekstualisasi Hukum Islam Ibnu Taimiyah 

Era Modern”, adapun variabel judul pada setiap penelitian terdiri dari 

variabel judul bebas dan variabel judul terikat, pada penelitian ini variabel 

judul yang tergolong bebas yakni kontekstualisasi hukum, sedangkan 

variabel judul yang terikat ialah Ibnu Taimiyah dan era modern. 

Kontekstualisasi dalam tinjauan hukum merupakan pengetahuan 

secara mendalam tentang kebijaksanaan dan prinsip-prinsip dalam mencari 

kebenaran. Dengan demikian seseorang yang mentakwil adalah seseorang 

yang berfikir secara mendalam, logis, dan rasional serta bebas dari ikatan 

atau dogma manapun yang demikian itu tujuannya untuk mendapatkan 

kebenaran yang tepat. Kontekstualisasi adalah proses atau tindakan untuk 

menempatkan suatu konsep, ide, atau informasi dalam konteksnya yang 

sesuai atau relevan. Ini melibatkan pemahaman dan penyesuaian suatu 

entitas dengan lingkungan atau situasi di mana entitas tersebut digunakan, 

diinterpretasikan, atau diaplikasikan. Dalam konteks yang lebih umum, 

kontekstualisasi membantu memberikan makna yang lebih kaya dan relevan 

pada suatu hal dengan memperhitungkan faktor-faktor tertentu yang 

memengaruhi pemahaman atau interpretasinya. 

Hukum dalam pandangan beberapa ahli mengatakan bahwa pada 

dasarnya hukum itu tidak dapat didefinisikan karena melihat cakupannya 

yang cukup luas, hanya saja hukum dapat didefinisikan berdasarkan pada 

bidang hukum masing-masing24. Sedangkan hukum dalam penelitian ini ialah 

hukum Islam, sehingga hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini 

24
Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum (Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 

2003), h, 1. 
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merupakan hukum yang didasarkan al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad 

saw. mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang telah dibebani hukum 

juga mengikat semua pemeluknya. 

Penjelasan secara terpisah di atas antara kontekstualisasi dengan 

hukum jika di satukan dalam sebuah variabel bebas dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud kontekstualisasi hukum dalam penelitian ini ialah uṣūl 

fiqh yang merupakan pondasi oleh para mujtahid dalam mengistinbatkan 

hukum. Hal ini memiliki kesamaan dengan apa yang di sampaikan oleh Mr. 

Soetika mengartikan falsafah atau retorika akal atau takwil hukum sebagai 

kegiatan mencari hakikat dari hukum, dia ingin mengetahui apa yang ada 

dibelakang hukum, mencari apa yang ada di dalam hukum, dengan 

menyelidiki kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai, dengan 

memberi penjelasan terhadap nilai, postulat atau dasar-dasar hukum, dan 

sampai pada pencarian akar-akar hukum25. 

Islam ialah agama wahyu yang bersumber wahyu tersebut dari Allah 

swt. yang kemudian diajarkan kepada seluruh umat manusia yang tertarik 

padanya melalui perantara Nabi Muhammad saw. sebagaimana pandangan 

sebahagian ahli agama yang memberikan komentar terhadap Islam yang 

kemudia mengatakan bahwa Islam merupakan agama perdamaian26, yang 

menginginkan semua umat manusia yang memeluknya merasakan 

kedamaian tersebut, hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Allah swt. 

bahwa semua yang turun kepada Nabi Muhammad saw. Tujuannya ialah 

maslahat, dan maslahat tersebut akan terealisasikan dengan aturan yang 

dikenal dengan hukum. 

 
25

Kamarusdiana, Falsafah Hukum (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018), h. 3. 
26

Muhammad Maulana Ali, Islamologi (Dienul Islam) (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve, 

1980), h. 2. 
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Ibnu Taimiyah nama aslinya ialah Aḥmad Taqī al-Dīn Ibnu Abu al- 

Abbās Aḥmad Ibnu Abdul Hālim Ibnu Abdul Salām Ibnu Abi al-Qāsim Ibnu 

Muḥammad Ibnu Taimiyah al-Harrāni al-Dimasyqi. Salah satu mujtahid 

dalam Islam yang memiliki latar belakang mazhab Ahmad bin Hambal, 

ayahnya merupakan seorang ulama dalam bidan fikih dan hadis, ayahnya 

meninggal pada saat Ibnu Taimiyah berumur 21 tahun. Melalui pendidikan 

awalnya menjadi pengaruh besar terhadap pemikiran Ibnu Taimiyah, dari 

hasil pendidikan itu menjadikan Ibnu Taimiyah dalam karyanya dapat dinilai 

sebagai mujtahid yang sangat menekankan pada setiap persoalan 

dikembalikan pada cara pandangan salaf atau orang-orang terdahulu, serta 

menolak berbagai macam bantuk pemikiran seperti sufi, ilmu kalam dan 

falsafah Aristotelien27. 

Era Modern atau biasa disebut dengan 4.0 yang dimaksud dalam 

variabel terikat pada judul penelitian ini adalah waktu yang merujuk kepada 

masa yang sama atau masa kini. Zaman yang berupa melakukan sebuah 

perubahan dengan mengolaborasi dunia nyata dengan dunia online dalam 

artian segala bentuk kegiatan yang dahulunya dilakukan di dunia nyata 

sudah bisa dilakukan di dunia internet atau modern, maka yang 

dimaksudkan ialah kegiatan seseorang yang berlangsung dalam dunia atau 

semesta. Modern yang ditopan dengan akses internet, lebih sederhananya 

ialah kegiatan yang kita lakukan di dunia nyata bisa berlangsung di dunia 

Modern (metaverse)28. Akan tetapi metaverse yang dimaksud dalam 

penelitian ini ialah era Modern. Era modern ditinjau dari maksud penelitian 

ini ialah merujuk kepada umat Islam yang pemahamannya menisbatkan 

27
Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam (Jakarta: 

Kencana, 2010), h. 23. 
28

Nurul  Aryanti  dkk,  Sistem  Informasi  dan  Teknologi  Digital  Era  Metaverse 

(Tulungagung: Akademia Pustaka, 2022), h. 5. 
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dirinya sebagai pengikut Ibnu Taimiyah, adapun yang dimaksud ialah muslim 

salafi yang saat ini bisa kita jumpai dalam berbagai bentuk media yang ada, 

seperti youtube, tiktok, facebook dan media sosial lainnya. 

2. Ruang Lingkup Pembahasan 

Pemaparan variabel judul penelitian di atas, pada pragraf ini akan 

disajikan sebuah ruang lingkup pembahasan, yang bertujuan agar penelitian 

ini tidak mengalami kesimpang-siuran atau melebar pada pemaparan hasil 

penelitian, oleh karena itu ruang lingkup pembahasan ini mengarah pada 

kontekstualisasi hukum Islam Ibnu Taimiyah, yang pada pemaparannya 

bukan hanya pada kontekstualisasi Ibnu Taimiyah terdahulu atau era salaf 

dan sekarang era modern, tetapi akan dijelaskan bagaimana peran, urgensi 

sebuah kontekstualisasi hukum dalam sebuah penemuan hukum (istimbāt) 

untuk memberikan bantahan atau meng-counter anggapan negatif terhadap 

kontekstualisasi hukum Islam atau posisi kontekstualisasi dalam Islam. 

D. Kajian Pustaka 

Karya tulis ilmiah dalam bidang kontekstualisasi atau pemikiran 

hukum dan juga tulisan ilmiah terkait Ibnu Taimiyah dalam hukumnya telah 

banyak dicetuskan oleh para ilmuan terdahulu salah satu diantaranya, yakni 

Muhammad Hadian Has dalam karya tulis ilmiah yang berjudul “Kajian 

Kontekstualisasi Hukum Islam Dalam Al-Qur’an”, dalam karya tulis ilmiah ini 

menjelaskan tentang falsafah Tasyri’ yang membahas pemeliharaan hukum 

Islam, dan juga membahas tentang kontekstualisasi Syari'ah yakni 

pembahasan tentang materi fikih seperti ibadah, selain itu pada penelitian ini 

juga membahas tentang bagaimana kontekstualisasi merupakan salah 

perintah Allah swt. dan Nabi Muhammad saw. yang dituangkan dalam 
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beberapa dalil al-Qur’an maupun hadis29. Namun pada penelitian ini tidak 

menjelaskan secara rinci bagaimana fungsi kontekstualisasi dalam penemuan 

hukum. Sehingga pada penelitian ini akan menyajikan secara rinci bagaimana 

kontekstualisasi hukum mengelolah dalil nas. 

Zainal Abidin dengan judul karya tulis ilmiyah corak pemikiran dan 

metode ijtihad Ibnu Taimiyah, dalam karya tulis ilmiyah ini yakni jurnal 

membahas mengenai corak pemikiran Ibnu Taimiyah, gagasan Ibnu 

Taimiyah, sumber ijtihad Ibnu Taimiyah serta contoh hasil ijtihad Ibnu 

Taimiyah30. hanya saja penelitian tidak membahas mengenai pertentangan 

yang terjadi antara corak pemikiran Ibnu Taimiyah dengan para pengikut 

Ibnu Taimiyah yang justru akan menghilangkan pelajaran hakekat pemikiran 

Ibnu Taimiyah jika paham kesengjangan pertentangan terus dibiarkan dan 

itulah yang akan dibahas pada penelitian ini. 

Amir salim, dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul “pemikiran 

Ibnu Taimiyah”, membahas mengenai peran pemikiran Ibnu Taimiyah dalam 

masalah muamalah khusus transaksi perdagangan, hanya saja dalam 

pembahasan tentang pemikiran Ibnu Taimiyah dalam pokok hara harga 

pasar31, tidak diikut sertakan proses istinbat hukumnya, sehingga pada 

penelitian ini yang akan menjadi pelengkap dari karya tersebut dalam hal 

pemikiran Ibnu Taimiyah, sehingga pemikiran Ibnu Taimiyah bisa dipahami 

dalam aspek transaksi saja tapi dalam bidang muamalah lainnya. 

Yasin dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul “pemikiran 

Hukum Islam Ibnu Taimiyah”, pada karya tulis ilmiah ini membahas tentang 

29
Muhammad Hasdin Has, “Kajian Falsafah Hukum Islam Dalam Al-Qur‟an”, Jurnal al- 

‘adl, Vol. 8 No. 2 (Juli 2015), h. 68. 
30

Zainal Abidin, “Corak Pemikiran dan Metode Ijtihad Ibnu Taimiyah”, Jurnal Millah, 

Vol. 21 No. 1 (Agustus 2021), h. 32-50. 
31

Amir Salim dkk, “Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Harga Pasar dan Hak Milik”, Jurnal 

Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syari'ah, Vol. 6 No. 2 (Februari 2021), h. 155-166. 



16 
 

 

 

sistematika ijtihad dari seorang ulama Ibnu Taimiyah, juga menjelaskan 

beberapa bentuk ijtihad dari Ibnu Taimiyah, dan memberikan informasi 

bahwa sebenarnya Ibnu Taimiyah dalam penemuan hukumnya selalu 

menawarkan kajian empirik yang bukan hanya berpatokan pada apa yang 

ditulis oleh orang-orang atau ulama sebelum beliau, akan tetapi peristiwa 

dalam kehidupan sehari-hari bisa dijadikan sebagai landasan hukum setelah 

al-Qur’an dan hadis32. Namun demikian, penelitian ini tidak mengungkapkan 

bagaimana para pengikut Ibnu Taimiyah dalam ijtihadnya yang luput dari 

kajian empiris padahal mereka juga mengatasnamakan dari latar belakang 

Ibnu Taimiyah. 

M. Nasri Hamang pada penelitian yang berjudul “sistem ijtihad dalam 

hukum Islam (metodologi pembaharu Ibnu Taimiyah)”. Yang memaparkan 

bagaimana Ibnu Taimiyah dalam penemuan hukumnya yang berbeda dengan 

metode imam mazhab yang tiga seperti imam Hanafi, imam Malik, imam 

Syafi’i, ia lebih condong kearah pemikiran imam Hambali, tidak hanya 

demikian Ibnu Taimiyah juga memberikan informasi akan fungsi rasional 

dalam penemuan hukum yang menurutnya, dengan adanya rasio dalam 

istinbat hukum membuat hukum itu dapat diterimah oleh akal manusia yang 

dikenai hukum33. Hanya saja pada penelitian ini tidak mengungkapkan 

bagaimana Ibnu Taimiyah dalam menggunakan rasio ketika melakukan 

istinbat hukum, sehingga pada penelitianilah yang akan memberikan 

penjelasan mengenai hal tersebut. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dengan judul buku “Qaīdatu Ahlu 

Sunnah Wal Jamaʼah” pada buku ini dibahas mengenai sikap Ibnu Taimiyah 

 
32

Yasin, “Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah”, Jurnal al-Syari'ah, h. 455. 
33

M. Nasri Hamang, “Sistem Ijtihad Dalam Hukum Islam (Metodologi Pembaharu Ibnu 

Taimiyah)”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 8 No. 1 (Januari 2010), h. 44. 
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dalam menanggapi ahli bidʼah serta peringatan terhadap pengikutnya yang 

mengkafirkan sesama muslim34, namun buku ini luput dari matode Ibnu 

Taimiyah dalam menghukumi semua pemabahasan tersebut. Sehingga pada 

penelitian ini akan membahas tentang kaidah hukum Ibnu Taimiyah, bentuk 

kontekstualisasi Ibnu Taimiyah serta bagaimana pertentangan pemikiran 

kontekstualisasi Ibnu Taimiyah dengan para pengikutnya di era metaverse. 

E. Kerangka Teoretis 

Mengamati batas atau ruang lingkup fokus penelitian sebelumnya, 

untuk menyajikan sebuah kerangka teoritis, maka terlebih dahulu 

mengamati beberapa dokumen memiliki keterkaitan dengan kontekstualisasi 

hukum. Selain itu untuk meminimalisir anggapan negatif terhadap 

kontekstualisasi hukum maka dijelaskan manfaat kontekstualisasi hukum 

dalam pandangan maslahat secara umum dan kontekstualisasi hukum Islam 

itu sendiri, serta menyangkut rahasia hukum. 

Pentingnya sebuah kontekstualisasi hukum yang dalam kinerjanya 

menelusuri dengan mendalam maslahat dari sebuah hukum, dikarenakan 

belum tentu yang dianggap baik memiliki tujuan atau manfaat, oleh karna itu 

hadirlah dalam hukum Islam sebuah istilah maṣlāhah mursālat, sebuah 

metode hukum yang mendorong manusia untuk segala perbuatannya 

memiliki kebaikan pada manusia35. Bahkan dalam keadaan darurat seseorang 

dipersilahkan untuk mengesampinkan perintah dalil informasi atau dalil 

penetapan, yang demikian tetap pada maslahat atau kebaikan yang 

dipandang baik oleh nas setrta kebantakan orang. 

 

 
34

Syaikhul Islām Ibnu Taimiyah, Qoʼīdatu Ahlus sunah wal Jamāʼah, terj. Abu Umar 

Abdillah Syarif (Cet. 1; Solo: at-Tibyan, 2002), h. 1. 
35

Hadi Peristiwo dan Abdul Hadi, “Konsep al-Mashlaḥah al-Mursalat dalam Perspektif 

Ekonomi pada Era Revolusi Industri 4.0”, Jurnal al-Ahkām, Vol. 15 No. 2 (Juni 2-19), h. 63. 
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Buya hamka dalam tafsirnya menjelaskan ayat di atas sangat 

mengecam perbuatan ahli hukum yang ingin menghapuskan hukuman mati 

dalam eksekusi tindak pidana atau tindak kejatahan, bukan hanya itu beliau 

juga memberikan bukti kerancuan berfikir bagi mereka yang ingin 

menghapus hukuman mati tersebut36. Sehingga dari ayat tersebut dapat 

dikatakan bahwa penggunaan akal dalam penemuan hukum merupakan hal 

yang diperintahkan, dengan catatan bahwa penggunaan akal tersebut tidak 

dengan berdasar dengan keinginan hawa nafsu semata. 

Kajian hukum Islam juga dikenal dengan “al-asrār al-aḥkām”, biasa 

juga disebut dengan “al-asrār al-tasyrīʼ” yang merupakan bagian yang tidak 

dapat dipisahkan dalam kejian kontekstualisasi hukum Islam, bahkan ilmu 

yang paling tinggi martabatnya ialah ilmu-ilmu syariʼah yang membahas 

rahasia-rahasia agama serta hikmah-hikmah hukum. Meskipun tahasia- 

rahasia hukum Islam itu sulit untuk diungkapkan namun seseorang tetap 

harus memiliki tekad yang kuat dalam mengungkapkannya dengan 

mempelajari metodologi serta aspek dalam al-asrār al-aḥkām. Demikian juga 

seperti yang disampaikan oleh Allah swt. dalam al-Qur’an bahwa rahasia 

Islam dan rahasia hukum dapat dipahami oleh mereka yang berpikir dan 

mempunyai akal pikiran37. 

Asrār al-aḥkām, merupakan kajian hukum yang dugunakan dalam 

mengungkap sebuah rahasia dibalik sebuah hukum, rahasia itu dapat 

diungkap dengan menggunakan beberapa metode dari para ulama mujtahid 

seperti metode taʼlīli yang dugunakan dalam penggalian hukum dilihat dari 

segi illat-nya. Metode taʼwīli penggalian hukum dengan mengungkap rahasia 

 
36

Hamka, Tafsīr al-Azhār (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 335. 
37

Achmad Musyahid, “Hikmat At-Tasyrī dalam Daruriyyah al-Hamzah, Jurnal al- 

Risalah, Vol. 15 No. 2 (November 2015), h. 223-224. 
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hukum Islam yang berpijak pada arti dibalik yang aslinya. Metode al-hikmi 

pencarian rahasia hukum Islam dengan mengungkap pelajaran dari sebuah 

syariat38. 

Sumber utama hukum Islam adalah al-Qur’an dan hadis Nabi 

Muhammad saw., setelah itu rasulullah memberikan ketentuan dalam 

sumber hukum setelah al-Qur’an dan hadis yaitu dengan akal39. Hal tersebut 

sebagaimana digambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Abu 

Dawud, hadis yang menceritakan perbincangan Nabi Muhammad saw. 

dengan Mu’az bin Jabal ketika hendak diutus ke kota Yaman: 
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 هَ   ٗشر هٗشر قفٗ ٛذَ   ها َ َ ىوَ  
 اًهَ    َ َ ىوَ     ا

 َٓ   ػيٜ اَّىو صَّو ٗضيٌ صدرٓ َ   اىحَد ٗقاه

 
Artinya: 

 َّٕ
ضَ٘   رَ   ضٝ 40يو

 ا هَ   

  َ ٛ  َ

َ   ر
. 

Telah menceritakan kepada kami Hafsah bin Umar dari Syu'bah dari 
Abu 'Aūn dari al-Hārits bin Amrī anak saudara al-Mughirah bin Syu'bah, 
dari beberapa orang penduduk Himsa yang merupakan sebagian dari 
sahabat Mu'āz bin Jabal. Bahwa Rasulullah saw. ketika akan mengutus 
Mu'āz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda Bagaimana engkau 
memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan 
kepadamu? Mu'āz menjawab saya akan memutuskan menggunakan 
kitab Allah swt. beliau bersabda seandainya engkau tidak mendapatkan 
dalam kitab Allah swt.? Mu'āz menjawab saya akan kembali kepada 
sunah Rasulullah saw., beliau bersabda lagi seandainya engkau tidak 
mendapatkan dalam sunah Rasulullah saw. serta dalam kitab Allah 

 
38

Ahmad Azhar Basyir, Pokok-Pokok Persoalan Falsafah Hukum Islam (Yogyakarta: UII 

Press, 1984), h. 135. 
39

Faturrahman Djamil, Falsafah Hukum Islam (Cet. 1, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 

1997), h. 17-18. 
40

Abu Abdullah Muḥammad bin Sulaimān, Ṣaḥīh Bukhāri (Bairut: Dār al-Fikr, 1981), h. 
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swt.? Mu'āz menjawab saya akan berijtihad menggunakan pendapat 
saya, dan saya tidak akan mengurangi. Kemudian Rasulullah saw. 
menepuk dadanya dan berkata segala puji bagi Allah swt. yang telah 
memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa 
yang membuat senang Rasulullah. 

Hadis di atas menunjukan bahwa penggunaan akal pikiran dalam 

menangkap makna yang terkandung dalam Syari'ah merupakan hal yang 

dibenarkan oleh hadis Nabi Muhammad saw. dari pemikiran yang mendalam 

itulah terhadap hukum Islam melahirkan kontekstualisasi hukum Islam, serta 

izin dari Rasulullah kepada Muʼāz bin Jabal merupakan awal mula lahirnya 

kontekstualisasi hukum Islam41. Penggunaan akal pikiran dalam menangani 

persoalan yang dianggap keliru segera dibenarkan oleh wahyu dari Allah swt. 

melalui Nabi Muhammad saw. akan tetapi setelah Nabi Muhammad saw. 

wafat maka wahyu pun berhenti dan tidak ada lagi wahyu setelahnya, 

sehingga dengan itulah akal pikiran mengambil perannya dalam menangani 

persoalan hukum yang berbarengan dengan al-Qur’an dan hadis Rasulullah 

saw. 

Kontekstualisasi hukum Islam sangat erat kaitannya dengan 

penafsiran terhadap al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad saw., dan dalam 

proses penafsiran itu jumhur ulama tafsir membenarkan metode takwil 

dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyābiḥ42. Ibnu Rusyd memberikan 

penuturan bahwa jika golongan ulama fikih dan ulama kalam membolehkan 

takwil terhadap ayat-ayat mutasyābih maka tidak ada kesalahan pada 

kontekstualisasi yang subtansi perannya adalah akal pemikiran. 

Hukum Islam dalam menetapkan sebuah hukum memiliki dua macam 

ijtihad, yaitu ijtihad inṭiqāʼi atau biasa dikenal dengan metode tarjih, dan juga 

 
41

Muhammad Hasdin Has, “Kajian Falsafah Hukum Islam Dalam Al-Qur‟an”, Jurnal al- 

‘adl, Vol. 8 No. 2 (Juli 2015), h. 65. 
42

Reinaldi Adi Surya, “Kedudukan Akal Dalam Islam: Perdebatan Antara Mazhab 

Rasional dan Tradisional Islam”, Jurnal Ushulunā Ilmu Ushuluddīn, Vol. 5 No. 1 (Juni 2019), h. 
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ijtihad Insyāʼi yang merupakan penetapan hukum yang kasusnya belum 

diselesaikan oleh ulama-ulama terdahulu, dalam ijtihad Insyāʼi diperlukan 

pemahaman dan pola pemikiran yang baik tentang metode penetapan 

hukum. Ada beberapa metode yang ditetapkan oleh ulama fikih terdahulu 

dalam hal ini, diantaranya ialah metode qiyas, istiḥsān, maṣlāḥah mursālah, 

ṣad al-arā´ih43, yang semua itu bermuara pada pemikiran yang mendalam 

yang diperankan oleh akal pikiran. 

Tugas dari sebuah kontekstualisasi hukum ialah menjelaskan nilai- 

nilai serta dasar-dasar secara filosofis serta mampu menformulasikan cita- 

cita keadilan, ketertiban dalam kehidupan yang relevan dengan kenyataan- 

kenyataan hukum yang berlaku, dan tidak menutup kemunkinan hukum 

menyesuaikan, guna memenuhi perkembangan hukum pada suatu masa 

tertentu, suatu waktu dan suatu tempat44. Sehingga dengan fungsi 

kontekstualisasi hukum tersebut akan memberikan pertimbangan akan 

penolakan sebuah kontekstualisasi, khususnya kontekstualisasi hukum 

Islam. 

Aliran   Utilitarianisme   adalah   salah   satu   diantara   aliran 

kontekstualisasi merupakan paham yang menempatkan tindakan-tindakan 

yang dapat dikatakan baik atau bisa memberikan manfaat dan 

menguntungkan dapat dijadikan dasar dari tindakan, hal demikian sejalan 

dengan salah satu metode penetapan hukum yang terdapat dalam beberapa 

buku usul fikih yang dikenal dengan Istiḥsān yang merupkan metode hukum 

 
 
 
 

 
43

Akhmad Shodikin, “Falsafah Hukum Islam dan Fungsinya Dalam Pengembangan 

Ijtihad”, Jurnal Mahkamah Kajian Hukum Islam, Vol. 1 No. 2 (Desember 2016), h. 262. 
44

 Handayani dkk, “Peranan Falsafah Hukum dalam Mewujudkan Keadilan”, Jurnal 
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Islam dalam menemukan hukum yang dalam pengertiannya ialah 

menganggap dan mengakui baiknya sesuatu.45 

Ibnu Taimiyah tergolong ulama yang tidak terikat ijtihad hukumnya 

dengan ulama imam mazhab seperti imam Hanafi, maliki, Syafi’i namun 

terkadang mengikuti imam Hambali, namun lebih tepatnya dia salaf yang 

memiliki metode ijtihad sendiri yakni sangat menekankan selain pada al- 

Qur’an dan hadis ia juga lebih mengutamakan qaūwl sahābat dan qaūwl 

tabi’īn yang menurutnya merupakan penjelasan dari sunah Nabi Muhammad 

saw. namun Ibnu Taimiyah sekalipun tergolong salaf namun beliau tidak 

menolak penggunaan penggunaan rasio, Ibnu Taimiyah pada dasarnya 

mengapresiasi penggunaan rasio dalam memahami serta menganalisis dalil- 

dalil nas, menurutnya penggunaan rasio hukum-hukum Syari'ah dapat di 

pahami oleh manusia secara logis46. Sehingga dengan ini Ibnu Taimiyah juga 

memberika tupoksi dalam penggunaan kontekstualisasi yang dijalankan oleh 

rasio atau akal. 

Kerangka setiap pemikiran dalam dunia hukum Islam selalu mengarah 

kepada dua madrasah besar yang dimiliki oleh umat Islam berdasarkan 

catatan sejarah, madrasah itu ialah ahlul hadīṡ dan ahlul raʼyu, dan Ibnu 

Taimiyah lebih condong kepada ahlul hadīṡ, namun Ibnu Taimiyah bukanlah 

mujtahid tekstualis disebabkan Ibnu Taimiyah selalu memberikan berbagai 

tinjauan dalil-dalil hukum untuk menemukan produk hukum Islam yang 

ideal, namun sebahagian keliru dalam memahami penggunaan teks Ibnu 

Taimiyah, mereka ialah sebagian umat Islam yang menamakan dirinya 

 
 

 
45

Nasrun Haroen, Ushul Fiqh (Jakarta: Publishing House, 1996), h. 102. 
46

M. Nasri Hamang, “Sistem Ijtihad dalam Hukum Islam (Metodologi Pembaharu Ibnu 

Taimiyah)”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 8 No. 1 (Januari 2010), h. 43-44. 



24 
 

 

 

sebagai pengikut Ibnu Taimiyah dengan populer dikenal dengan nama 

salafiyah. 

Tekstualis Pemahamannya Non- 

tekstualis 

Pemahamannya 

 
Al-Qur’an 

Pemberian hukum 

secara langsung 

berdasarkan subtansi 

Al-Qur’an Pengelolaan  dalil- 

dalil hukum 

tersebut 

berdasarkan 

beberapa 

 
Hadis 

dari dalil-dalil hukum 

yang disepakati 

tersebut 

Hadis tinjauan untuk 

menciptakan 

produk 

 
Ijmak 

 
Ijmak hukum yang ideal, 

seperti tinjauan 

asrār 

 
Qiyas 

 
qiyas al-aḥkām,  tinjauan 

dalil dari beberapa 

segi. 

 

 
F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan atau 

research and develoment yakni pengembangan literatur mengenai Ibnu 

Taimiyah dengan kontekstualisasi yang dimilikinya47 dengan metode library 

 
47

Raihan, Metodologi Penelitian (Jakarta: Pustaka Universitas Islam Jakarta, 2017), h. 31. 
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research dengan menjadikan perpustakaan sebagai tempat dalam mencari 

data yang diperlukan. Kemudian data yang diperoleh dari perpustakaan 

dideskripsikan secara jelas dan terperinci48. 

Pembahasan atau penelitian dalam bentuk pengembangan tersebut 

dijelaskan secara deskripsitf yakni menggambarkan mengenai 

kontekstualisasi hukum Ibnu Taimiyah dengan cara mengumpulkan data- 

data dari buku serta karya tulis ilmiyah atau referensi yang akurat yang pada 

ujunya penelitian ini akan menjadi patokan utama pada penelitian 

selanjutnya mengenai kajian hukum yang berkaitan dengan Ibnu Taimiyah. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis dengan 

maksud ingin menjelaskan inti atau hakekat kontekstualisasi hukum Ibnu 

Taimiyah dalam mengistinbat hukum serta sesuatu yang mempengaruhi 

corak pemikiran Ibnu Taimiyah. 

Pendekatan dari segi syarʼi ialah dengan menggunakan sumber data 

yang membahas tentang hukum, tidak terkecuali kitab suci al-Qur’an, hadis, 

dan buku-buku kaidah usul fikih Ibnu Taimiyah dan usul fikih lainnya. 

3. Sumber Data 

Penelitian ini sumber data utamanya (primer) atau seumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data49 ialah kitab al- 

Muswaddah50 Ibnu taimiyah yang merupakan kitab induk (Uṣūl al-Fiqh) 

pemikiran Ibnu Taimiyah untuk digunakan memahami, menganalisa 

pemikiran Ibnu Taimiyah, sedangkan data pendukung (skunder) ialah segala 

 
 

48
Muljono Damopoli, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Cet. 1; Makassar: Uin 

Alauddin Pers, 2013), h. 15. 
49

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 253. 
50

Abul Barakat Abdussalam bin Taimiyah, al-Muswaddah fī Uṣūlil Fiqh lī ʼāli Taimiyah 

(Riyād: Dārul Faḍīlah, t.th), h. 1. 
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bentuk karya tulis ilmiyah yang berkaitan dengan kontekstualisasi hukum, 

fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah dan Ibnu Taimiyah dalam karya tulis ilmiah 

dibidang fikih atau hukum serta karya tulis ilmiah lainnya yang dapat 

memberikan penguatan dalam proses menanti hasil penelitian. 

4. Metode pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data ialah metode dokumentasi dengan 

mempelajari, membaca, memahami dengan cara mengutip langsung maupun 

secara tidak langsung beberapa bahan dari sumber data yang berkaitan 

dengan pokok dan subtansi masalah yang sedang diteliti. 

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data yang telah didapatkan dari sumber data dengan 

menggunakan metode membaca dan memahami, maka kemudian data 

tersebut dikelolah dengan diklasifikasi atau mengelopokkan data yang sesuai 

dengan sub pembahasan yang dibutuhkan. 

Analisis data yang telah didapatkan dari sumber data dengan metode 

pengumpulan data di atas maka selanjutnya analisis data dengan cara 

menginterpretasikan, menjabarkan data yang telah didapatkan untuk 

mendapatkan data yang diinginkan dalam menjawab pokok dan sub masalah 

baik dalam bentuk induktif maupun deduktif. 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ialah menguji kebenaran sebuah teori yang 

tengah menjadi perdebatan ditengah masyarakat dunia Islam, tujuan itu 

adalah: 

1.  Memberikan pemahaman serta gambaran bagaimana kontekstualisasi 

hukum Islam Ibnu Taimiyah di era modern. 
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2. Memberikan informasi mengenai kedudukan atau urgensi 

kontekstualisasi hukum Islam Ibnu Taimiyah. 

3. Menjelaskan bagaimana realitas kontekstualisasi hukum Islam Ibnu 

Taimiyah 

4. Menjelaskan bagaimana bentuk falsfah hukum Islam Ibnu Taimiyah di 

era modern. 

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini selain dari pada pemenuhan 

kewajiban mahasiswa, penelitian ini juga memiliki kegunaan secara umum 

dan kepada masyarakat seperti: 

1. Menjadikan penelitian wadah dalam mendalami kontekstualisasi 

hukum Islam Ibnu Taimiyah era modern. 

2. Memberikan tambahan khazanah keilmuan tentang urgensi 

kontekstualisasi hukum Islam Ibnu Taimiyah 

3. Memberikan pemahaman tentang bagaimana realitas yang sebenarnya 

kontekstualisasi hukum Islam Ibnu Taimiyah. 

4. Memberikan informasi mengenai bentuk kontekstualisasi hukum Islam 

Ibnu Taimiyah di era modern. 



 

 

 
BAB II 

KONTEKSTUALISASI HUKUM ISLAM 

A. Pengertian Kontekstualisasi Hukum Islam 

Kontekstualisasi merupakan pemakanaan sebuah teks yang secara 

bahasa atau lafas berbeda dengan yang dimaknai dengan pemakanaannya 

namun secara subtansi memiliki kesamaan atau memiliki kandungan makna 

sebagaimana sebab kemunculan dalil yang dikontekstualisasikan. Dalam 

kamus ilmu usul fikih dan juga terdapat pada ilmu tafsir al-Qur’an kata 

konteks tualisasi memiliki kesamaan dengan istilah takwil yang merupakan 

tindakan memindahkan lafaz dari makna nyata kemapa makna lain yang juga 

dipunyai lafaz tersebut atau mengembalikan sesuatu kepada pemaaknaan 

yang secara hakekat sebagaimana keadaan dan maksud dalil itu muncul1. 

Hukum ditinjau dari definisi para pakar maka tidak ditemukan sebuah 

pengertian yang sempurna hal itu karena ahli ilmu atau pakar yang 

memberikan defini terhadap hukum memandang dari sudut pandang jurusan 

keilmuannya, namun pada penelitian hukum Islam yang akan menjadi kajian 

atau objek penelitian sehingga hukum merupakan sebuah aturan yang di 

turunkan Allah swt. kepada hamba-hambanya untuk kemaslahatan dunia dan 

akhiratnya2. para ahli juga berusaha memberikan defini yang mendekati pada 

sebuah kebenaran, seperti pengertian bahwa hukum ialah peraturan- 

peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia didalam lalu lintas 

hidup. 

Islam  secara  bahasa  berarti  tunduk,  patuh  atau  berserah  diri. 

Sedangkan secara syariat apabila di mutlakkan maka berada pada dua 
 

 
1
Hamnah, “Tafsir dan Takwil”, Jurnal Ilmiah Falsafah, Vol. 6 No. 1 (2020), h. 30-31. 

2
Muhammad Ichsan, Pengantar Hukum Islam (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah 

Gramasurya, 2015), h. 2. 
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pengertian, seperti jika Islam di sebutkan tanpa mengikutkan kata iman 

maka hal itu mencakup seluruh isi agama baik uṣūl (pokok) maupun furūʼ 

(cabang), juga mencakup masalah keyakinan atau aqidah serta perbuatan 

dan perkataan. Namun jika disebutkan Islam dengan mengikutkan kata Iman 

maka yang di maksudkan ialah perbuatan dan amal lahiriyah yang 

dengannya terjaga diri dan hartanyabaik dia meyakini Islam atau tidak3. 

Pengertian dari setiap suku kata di atas yakni kontekstualisasi, hukum 

dan Islam jika kemudian disatukan menjadi kontekstualisasi hukum Islam 

dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai pengertian kontekstualisasi 

hukum Islam ialah kajian teks atau makna hukum Islam dengan menjadikan 

asal-muasal dari dalil hukum Islam sebagai tujuan makna dalil, bagaimana 

penerapan serta fungsi dan manfaat hukum Islam bagi kehidupan 

masyarakat yang menerapkannya. Dalam penerapan hukum Islam, 

kontekstualisasi menjadi salah satu alat dalam menganalisis hukum Islam 

secara sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar dari 

hukum Islam, adapun secara nyata alat yang dimaksdukan dalam analisis itu 

ialah ilmu usul fikih atau dasar pemahaman. 

B. Keterkaitan Kontekstualisasi Hukum Islam dengan Usul Fikih 

Mufassir memberikan syarat dalam memahami ayat dan hadis yang 

bertujuan untuk menerangkan dalil tersebut dengan baik dan benar, seperti 

pemahaman teks atau lafaz ayat dengan makna syariah diantaranya teks 

manṭuq yang merupakan suatu makna yang ditujukkan oleh lafaz menurut 

ucapannya yakni petunjuk makna berdasarkan materi huruf yang diucapkan. 

Contoh ayat manṭuq dalam al-Qur’an surah al-An’ām ayat 145 yang manṭuq 

dari ayat tersebut ialah pengharaman memakan darah yang mengalir 

 
3
Akhmad Shodikin, “Falsafah Hukum Islam dan Fungsinya dalam Pengembangan 

Ijtihad,” Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1 No. 2 (Desember 2016), h. 256 
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sedangkan dalil mafhum ialah halal memakan darah yang tidak mengalir 

seperti hati.4 

Kontekstualisasi merupakan pengalihan makna kepada makna yang 

lain dengan meniti beratkan pada maksud lafaz sebuah dalil, dalil yang 

menjadi kajian dalam penemuan maqaṣid syariah diantaranya analisis dalil 

amr dan nahi, analisis dalil al-sukut wa al-syar’iyah atau analisis teks dalil 

secara makna tidak memiliki motif atau pendorong sepereti dimasa Nabi 

Muhammad saw. tidak terdapat sebuah dalil atau perintah yang 

mengahruskan pengkodifikasian al-Qur’an5. 

Memahami konteks atau latar belakang situasi dan kondisi realitas 

yang dibicarakan oleh teks ayat atau hadis merupakan bagian yang harus 

dibahas dalam analisis hukum kontekstualis, hal tersebut sangat erat 

kaitannya dengan maslahat yang merupakan tujuan dari hukum Islam. Oleh 

karena itu dalam usul fikih kajian lughawi atau analisis bahasa khususnya 

bahasa arab yang akan memberikan makna dengan tepat terhadap apa 

diinginkan oleh dalil hukum Islam dengan lafaz yang hakekat atau majaz, 

dalil muhkam dan mutasyabih maupun mutlaq dan muqayyad sehingga 

dengan itu para mujtahid dapat memberikan panfsiran benar6. 

Menurut Satria Effendi, usul fikih memiliki sedikitnya tiga tujuan 

mempelajarinya, yakni: 

1. Mengetahui dasar mujtahid pada masa klasik dalam menbentuk 

fikihnya, sehingga dapat diketahui kebenaran pendapat fikih yang 

berkembang. 

4
Ahmad Atabik, “Peranan Manṭud dan Mafhum dalam Menetapkan Hukum dari al- 

Qur‟an dan Sunnah”, Jurnal Yudisia, Vol. 6 No. 1 (Juni 2015), h. 100-105. 
5
Abdi wijaya, “Cara Memahami Maqashid al-Syari‟ah”, Jurnal al-Daulah, Vol. 4 No. 2 

(2015), h. 348-350. 
6
Abdul Hayy Abdul „Ai, Pengantar Ushul Fiqh al-Islami (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 

2014), h. 278-281. 
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2. Mengetahui ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum dan mampu 

melakukan istimbāt pada sebuah hukum yang mendasar kepada 

keduanya. 

3. Mampu secara benar dalam melakukan perbandingan mazhab fikih, 

study komparatif diantara kalangan ulama mazhab, karena usul fikih 

menjadi alat dalam perbandingan tersebut7. 

Inti dari rumusan tujuan usul fikih di atas, pada puncak yang 

diharapkan dalam rumusan tersebut bermuara pada penjagaan agama, yakni 

supaya tidak terjadi penyalahgunaan ayat maupun hadis dalam hukum Islam. 

C. Manfaat Kontekstualisasi Hukum Islam 

Perspektif ilmu mengatakan bahwa fungsi dan kegunaan suatu ilmu 

ialah untuk memecahkan sebuah persoalan yang terjadi ditengah manusia, 

oleh karena itu ilmu sebagai sarana dalam mensejahterakan manusia. 

Manfaat ilmu usul fikih ialah untuk membimbing manusia dalam menangkap 

maksud dari Tuhan secara benar8. Oleh karena itu setiap pelajaran dalam 

kajian usul fikih selalu diarahkan pada penggalian maksud dari Allah swt. 

atau pembuat syariat dibalik aturan atau ketetapannya. Sehingga ketika telah 

mengetahui maksud dari Allah swt. maka terciptalah sebuah kehidupan yang 

sejahtera sebagaimana maksud dari Allah swt. 

Penggalian tujuan atau maksud dengan melakukan kontekstualisasi 

hukum dari Allah swt. hanya bisa dilakukan oleh orang yang telah menguasai 

ilmu usul fikih, oleh karena itu bagi yang dalam hukum masih men-taklid 

(mengikut) mereka tidak memandang usul fikih sebagai ilmu yang penting 

 
 
 
 

7
Satria Effendi, Ushul Fikih (Jakarta: Fajar Interpratama, 2009), h. 14-15. 

8
Muhyar Fanani, “Ilmu Ushul Fiqh (Kajian Ontologi dan Aksiologi)”, Jurnal al-Iḥkām, 

Vol. 4 No. 2 (Desember 2009), h. 205. 
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dalam hidupnya karena setiap kebutuhannya dalam hukum atau pemecahan 

persoalan selalu mengikut pada orang lain. 

Pelajaran usul fikih merupakan kebutuhan mendesak jika telah di 

hadapkan pada sebuah persoalan baru dalam lingkungan kehidupan yang 

bilamana hukum dari persoalan baru itu belum secara jelas telah ada pada 

pembendaharaan buku fikih klasik, atau dengan kata lain usul fikih 

merupakan alat dalam pembaharu dalam hukum Islam9. Dengan tidak 

menggunakan usul fikih dalam istinbat hukum maka hukum itu akan menajdi 

sebuah bumerang bagi manusia karena tidak didasari oleh kaidah berpikir 

yang benar. 

Menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa memahami usul fikih mampu 

menerapkan kaidah terhadap dalil-dalil guna memperoleh hukum syariat 

dan dapat memahami nas-nas syariat serta kandungan hukumnya10. Adapun 

menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa tujuan atau manfaat mempelajari usul 

fikih ialah mampu menerapkan kaidah terhadap dalil-dalil guna memperoleh 

hukum syariat dan dapat memahami nas-nas syariat serta kandungan 

hukumnya11. 

D. Objek Kajian Kontekstualisasi Hukum Islam 

1. Tentang al-Hakim 

Al-Hakim dalam pembahasan ini ialah pembuat syariat atau pembuat 

hukum Islam yakni Allah swt. yang dalam pelaksanaan hukum yang telah 

dibuat tersebut dijalankan oleh nabi dan rasul yang telah diberi risalah 

berupa ajaran Islam yang tertuang dalam kitab suci seperti al-Qur’an. Allah 

swt. yang menjadi al-Hakim dalam pembuat ketentuan hukum atau syariat 

 

 

 
h. 4. 

9
Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana 2011), h. 8. 

10
Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Uṣūl Fiqih (Miṣri: Maktabah al-Daʼwah al-Islamiyah, t.th), 

11
Wahbah al-Zuhaili, al-Wijīz fī Uṣūl al-Fiqih (Dimasyqi: Dār al-Fikrī, 1999), h. 15. 
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semata-mata untuk memanifestasikan sifat ke Rahman dan Rahimnya atau 

sifat Raḥmatan lil ‘Alamīn yang pada tujuannya ialah perdamaian yang 

diinginkan dimuka bumi12. 

Pembuat syariat atau hukum sebagaimana dijelaskan diatas tidak 

kemudian mengklaim bahwa pembuat hukum dari masa klasik hingga saat 

ini sepenuhnya milik Allah swt. secara pemberian hukum langsung, yang 

demikian setelah meninggalnya Nabi Muhammad saw. sudah tidak ada lagi 

yang dapat melakukan komunikasi dengan Allah swt. secara langsung. 

Namun Nabi Muhammad saw. memberikan sebuah isyarat dalam hadis 

bahwa 
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Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar telah menceritakan kepada 
kami 'Ashim dari Zirr bin Hubaisy dari Abdullah bin Mas'ud berkata; 
Sesungguhnya Allah swt. melihat hati para hamba, lalu dia mendapati 
hati Nabi Muhammad saw. sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu 
memilihnya untuk diri-Nya, Dia juga mengutusnya dengan risalah, 
kemudian dia melihat pada hati para hamba setelah hati Muhammad 
saw. maka dia mendapati hati para sahabat sebagai sebaik-baik hati 
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para hamba, lalu menjadikan mereka sebagai pembantu Nabi-Nya, 
berperang membela agamanya. Maka apa yang dilihat oleh kaum 
muslimin satu kebaikan, maka di sisi Allah swt. adalah baik dan apa 
yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah swt. juga buruk. 

Hadis tersebut memberikan isyarat kepada kita bahwa dalam 

pembuatan hukum atau aturan yang kemudian dijalankan oleh masyarakat 

 
12

Juhaya S. Praja, Falsafah Hukum Islam, h. 15. 
13

Abu Abdillah Aḥmad bin Muḥammad bin Hambal bin Hilāl, al-Musnād Imam Aḥmad 

bin Hambal (Cet. 1 Qāhirah: Dār al-Hadīṡ, 1416), h. 84. 
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Islam selain bersumber dari Allah swt. secara langsung, maka orang yang 

mengerti tujuan atau maksud hukum dapat membuat hukum yang kemudian 

diikuti atau di jalankan oleh masyarakat Islam. Hal yang demikian juga 

disampaikan oleh Dr. Abdul Rauf Muhammad Amin dalam seminar 

internasional tentang usul fikih Sa’īd Nursih mengatakan bahwa jika orang 

ingin membuat hukum secara benar maka terlebih dahulu harus memahami 

sebuah maksud syariat atau lebih dikenal dengan Maqāṣid Syari'ah, yang 

dengan itu untuk mewujudkan Islam Raḥmatan líl ‘Alamīn. 

Hukum yang arahkan kepada al-Hakim ialah berdasarkan ketetapan 

yang terdapat dalam al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad saw. dalam hal ini 

hukum yang bersumber dari Allah swt. dan Nabi Muhammad saw. yang 

bersifat dalil informasi maka seperti itulah wajah hukumnya dan tidak dapat 

diganggu-gugat. Sedangkan kepada al-Hakim yang setelah Nabi Muhammad 

saw. yakni para tabiin hingga ulama mujtahid sekarang ini mereka 

mendapatkan ruang untuk memberikan wajah hukum yang digali dari dalil- 

dalil konfirmasi atau dalil yang keberadaannya membenarkan arah hati 

nurani setiap manusia. 

2. Tentang Sumber dan Metode Hukum Islam 

Sumber hukum Islam yang berkaitan dengan kalamullah yang tertulis 

dan yang tidak tertulis, meskipun secara umum yang disepakati oleh umat 

Islam yakni al-Qur’an, hadis, ijmak dan qiyas bukan berarti bahwa selain dari 

keempat sumber hukum itu umat Islam dilarang menjadikan yang lain 

sebagai sumber hukum, hal ini selain berdasarkan hadis sebelumnya, yakni 

juga berdasarkan pada firman Allah swt. QS. Az-Zumar/39: 18:   َ
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Terjemahnya: 

Yang mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang 
paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi 
petunjuk oleh Allah swt. dan mereka itulah ululalbab (orang-orang yang 
mempunyai akal sehat)14. 

Ayat ini menjadi dasar hukum digunakannya istihsān dalam salah satu 

pijakan dalam hukum Islam yakni sebuah pijakan yang pada pemahamannya 

kembali menegaskan bahwa hal baik atau perkataan baik dapat diikuti. Oleh 

karena itu tentunya bukan itu saja pijakan satu-satunya, akan tetapi masih 

banyak yang lainnya seperti Maṣlāhah Mursalah, Sad Żaṛā’ih, Istiṣhāb, 

Istiṣhāb, Syar’u Manqablana yang semua itu merupkan pijakan hukum Islam 

selain dari pada keempat dasar hukum Islam yang disepakati. 

3. Tujuan Hukum Islam 

Perintah pembuat syariat tentu memiliki tujuan yang bernilai sebagai 

maslahat bagi mukallaf yang beratkan oleh hukum, akan tetapi tujuan atau 

hikmah perintah tersebut terkadang tidak tampak begitu jelas dimata 

seorang mukallaf sehingga perlu penggalian oleh ahli hukum untuk 

menampakkan hasil dari tujuan hukum tersebut, hal ini sebagaimana firman 

Allah swt. dalam al-Qur’an, QS. Al-A’raf/7: 26: 
   بَ  ٛ َ  
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Terjemah: 
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Wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu 
pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian 
untuk menghias diri). Pakaian takwa itulah yang paling baik, yang 
demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah swt. 
agar mereka selalu ingat15. 

Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa setiap ketetapan 

syariat memiliki tujuan, namun tidak disebutkan secara detil dalam ayat al- 

 

14
Kementrian Agama RI, al-Qur’an Tajwid dan Terjemah (Bandun: PT Sygma 

Examediaarkanleema, 2010), h. 460. 
15

Kementrian Agama RI, al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 153. 
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Qur’an maupun hadis mengenai tujuan tersebut, dikarenakan tujuan selalu 

beriringan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu ahli usul fikih 

memberikan kajian analisis untuk emndapatkan maslahat tersebut dengan 

kontekstualisasi Syari'ah atau Asrār al-Aḥkām. Dalam pembahasan Asrār al- 

Aḥkām inilah dibahas tentang tujuan atau rahasia-rahasia hukum 

berdasarkan dengan beberapa metode yang dimiliki dalam menuju Asrār al- 

Aḥkām. 

E. Keterkaitan Kontekstualisasi Hukum Islam dengan Maslahat 

Kontekstualisasi hukum Islam sebagaimana fungsinya yang berusaha 

memberikan produk hukum yang bukan hanya tentang pernyinkronan 

antara masalah ditengah masyarakat dengan dalil, namun kontekstualisasi 

hukum juga memberikan penelaan tentang bagaimana memberikan dalil 

hukum yang tepat pada sebuah masalah dengan ragam fitur yang tersedia 

didalam kajian usul fikih16. 

Garis besar objek kontekstualisasi hukum Islam ialah menangani 

permasalahan di tengah masyarakat dengan berdasar pada dalil hukum dan 

juga pemahaman dengan para mujtahid yang memiliki kepakaran dalam 

bidang hukum Islam. Dalam tinjaun dalil hukum bukan hanya memahami 

makna atau arti dalil hukum Islam secara langsung namun harus melalui 

dengan penalaan yang tepat apakah dalil tersebut tepat jika dipahami secara 

langsung atau butuh pengalihan makna atau takwil17. 

 
 
 

 
16

Muhammad Fahmi,"Konstruksi Nilai-Nilai Toleransi Berbasis al-Quran Sebagai Upaya 

Menangkal Narasi Radikalisme Agama di Indonesia Kontemporer", Al-Banjari: Jurnal Ilmiah 

Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 22 No. 1 (2023)h. 58-86. 
17

Khoirul Anwar dan Nihayatut Tasliyah,"Analisa Kebahasaan sebagai Metode Istinbat 

Hukum Islam dari Teks al-Qur'an (Studi Analisis Hermenutika Hukum atas Pemikiran al-Subki 

dalam Kitab Jam'u al-Jawami')", Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam, 
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Pengelolaan dalil dalam kontekstualisasi hukum Islam juga 

bermacam-macam salah satu diantaranya ialah dalil dalam tinjauan perintah 

atau larangan, yakni amr merupakan dalil perintah yang mengandung 

permintaan untuk dilakukannya suatu perbuatan, dalam bentuk al-isti’la atau 

dari yang tinggi kepada yang lebih rendah. Dalil nahyu merupakan dalil yang 

menurut syaikh al-Uṡaimin ialah perkataan atau dalil yang mengandung 

permintaan untuk menahan diri dari suatu perbuatan18. Dalil takhyir 

merupakan dalil atau pernyataan yang oleh mukallaf dapat memilih untuk 

melaksanakan atau meninggalkan yang kedua sikap tersebut tidak memiliki 

konsekuensi hukum atau akibat hukum19. 

Tinjauan dalil dari segi cakupan maknanya seperti dalil amm atau 

umum yang merupakan dalil yang dapat memberikan spekulasi yang lebih 

dari satu makna yang dengan dalil tersebut sangat memunkinkan para ulama 

mujtahid untuk memiliki padangan hukum yag berbeda20. Dalil khas 

merupakan dalil hukum yang memiliki cakupan makna yang tidak lebih 

banyak dari amm dan cendrung par ulama mujtahid untuk memiliki produk 

hukum yang sama disebabkan tinjauan dail hukum yang sudahn jelas 

peruntukannya21. 

Dalil yang berdasarkan petunjuk lafal yang pembahasannya yang 

sangat mendalam diantaranya ialah ḍilalah ibarāt merupakan penunjukan 

pembicaraan terhadap makna yang dimaksudkan, yaitu makna yang secara 

cepat dapat dipahami dari pembicaraan itubaik itu maksud bawaan maupun 

 

 
18

Muhammad bin Ṣaleh al-Uṡaimin, al-Uṣul min Ilm al-Uṣul (Damam: Dār Ibnu al-Jauzi, 

2006), h. 33. 
19

 Rosiful Aqli,“Menyelami Ilmu Fiqih dalam Perspektif Filsafat Islam”, Qolamuna: 

Jurnal Kajian Islam, Vol. 1 No. 1 (2015), h. 115-132. 
20

Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awaliyah (Jakarta: Penerbit Sa‟adiyah Putra, t.th), h. 11. 
21

Djazuli dan Nuron Aen, Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Press, 
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maksud tambahan22. Ḍilalah Isyarah petunjuk yang tercantum dalam 

strukturnya secara bahasa, akan tetapi bukan itu secara ẓahir yang dimaksud 

oleh nas. Ḍilalah al-Dalalah petunjuk lafal terhadap keterlampauan batas 

hukum yang tersurat pada sesuatu yang tersirat karena kesamaan illat yang 

membuat pendengar akan memahaminya sebagai manat al-hukm. Ḍilalah al- 

Iqtḍa merupakan penunjukan kalimat yang tidak disebutkan dimana kalimat 

tersebut dipahami dengan perkiraan23. 

Penggunaan dalil tersebut kemudian diatur dalam metode hukum 

Islam salah satu diantaranya ialah Istiṣhāb yang merupakan asas hukum 

Islam jikalau dalam hukum positif lebih dikenal dengan asas lagalitas, jadi 

Istiṣhāb merupakan asas legalitas hari hukum Islam, dalil asasnya ialah pada 

dasarnya kita semua bebas dari beban hukum. Inilah yang kemudian 

mengatur dalil hukum Islam sebelum memberikan fatwa disebuah tempat, 

serta masih banyak metode hukum yang meskipun tidak disepakati oleh 

semua ulama mujtahid dalam Islam, namun pada perbedaan tempat sering 

kali metode ikhtilaf itu diterapkan dikarenakan lebih mendekati maslahat 

bagi mukallaf24. 

Penjelasan bentuk-bentuk dalil diatas sejatinya ingin membawa 

kepada konsep utama sebuah hukum yaitu maslahat, Ibnu Taimiyah juga 

memberikan wejangan bahwa hendaknya setiap ajaran agama Islam yang 

kita pelajari dan masuk dalam pembahasan mengenai hukum untuk tidak 

hanya memahami hukum itu sebagaimana yang termaktub dalam teks dalil, 

akan tetapi juga sebagaimana makna yang tersirat dalam dalil tersebut, hal 

demikian  dikuatkan  oleh  Ibnu  Qayyim  bahwa  sejatinya  tuhan  lebih 

22
Wahbah al-Zuhaily, al-Wajiz fi Uṣul Fiqih (Bairūṭ: Dār al-Fikir al-Mu‟aṣir, 1999), h. 9. 

23
Ali Hasballah, Uṣul al-Tasyri a-Islamy (Misri: Dār al-Ma‟ārif, 1976), h. 44. 

24
Faisol Rizal, dan Salim Ashar,"Istishab sebagai Metode Istinbat Hukum", Minhaj: 
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Abdullah Ahmed al-Na‟īm, “al-Qur‟an, Syari'ah dan HAM: Kini dan Masa Depan”, 

Jurnal Islamika, Vol. 2 No. 2 (Oktober-Desember, 1993), h. 110. 

 

 

 

mengetahui maksud dari pada atau kenaikan bagi hambanya dari pada 

hambanya untuk dirinya sendiri. 

F. Urgensi Kontekstualisasi Hukum Islam 

Hukum Islam sebagai suatu pranata sosial memiliki dua fungsi, 

pertama sebagai kontrol sosial dan kedua sebagai nilai baru dan proses 

perubahan sosial. Jika yang pertama hukum Islam ditempatkan sebagai blue- 

print atau cetak biru Tuhan yang selain sebagai kontrol juga sekaligus 

sebagai sosial engineering terhadap keberadaan suatu komunitas 

masyarakat, sementara yang kedua hukum Islam lebih merupakan produk 

sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi 

terhadap tuntutan perubahan sosial budaya dan politik. Oleh sebab itu dalam 

konteks ini hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa 

kehilangan prinsip-prinsip dasarnya, sebab kalau tidak demikian maka 

kemungkinan hukum Islam akan mengalami kemandulan fungsi atau 

meminjam istilah Abdurrahman Wahid fosilisasi sebagai kepentingan umat25. 

Karena itu juga para ahli hukum islam tidak memiliki keberanian untuk 

mengantisipasi setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat dan mencari 

penyelesaian hukumnya maka hukum Islam akan kehilangan aktualitasnya. 

Hukum Islam apabila kehilangan aktualitasnya dalam memberikan 

jawaban-jawaban yang memuaskan terhadap permasalahan yang timbul di 

tengah masyarakat, maka dikhawatirkan suatu ketika umat Islam meragukan 

eksistensi Islam itu sendiri, bahkan bisa jadi pada akhirnya menghilangkan 

kepercayaan umat Islam terhadap kitab sucinya26. Kecenderungan seperti ini 

bukan tidak mungkin terjadi bila kita perhatikan secara seksama apa yang 

 
25

Imam Syaukani, Rekontruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya 

Bagi Pemabngunan Hukum Nasional (Jakarta: PT Aja Grafindo Persada, 2006), h. 22-23. 
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Abdullah Ahmed al-Na‟īm, “al-Qur‟an, Syari'ah dan HAM: Kini dan Masa Depan”, 

Jurnal Islamika, Vol. 2 No. 2 (Oktober-Desember, 1993), h. 

 

 

 

dilakukan oleh kalangan muslim sekularis, mereka mengadopsi sistem 

hukum barat mentah-mentah untuk diterapkan bagi umat Islam adalah suatu 

indikasi dari analisis di atas demikian pula adanya sikap phobia dan resistensi 

sebagai umat Islam manakala akan diterapkan aspek pidana hukum Islam. 

Hukum Islam bukanlah sistem yang ajeg dan hanya memiliki satu 

standar kebenaran yang berlaku sepanjang masa, hukum Islam tumbuh dan 

berkembang melalui proses evolusi yang sangat panjang mulai tahun 

pertama kenabian hingga sekarang atau dengan kata lain apa yang kita 

pahami dengan hukum Islam saat ini disadari atau tidak disadari sebenarnya 

merupakan pembakuan dan pemberlakuan yang sebelumnya telah melalui 

proses kritis dan dinamika sosial cultural tersendiri, lebih menukik lagi apa 

yang dikatakan oleh Abdullah Aḥmed al-Na’īm bahwa pertama hukum Islam 

itu bukanlah Islam itu sendiri, tetapi ia semata-mata hanya merupakan hasil 

interpretasi para yuris terhadap sumber-sumber utama ajaran Islam yakni 

al-Qur’an dan hadis, kedua apa yang kita anggap sebagai hukum Islam itu 

merupakan produk pemahaman manusia tentang sumber-sumber Islam 

dalam konteks sejarah sejak abad ke-7 sampai ke-9 selama periode tersebut 

menurut ahli hukum Islam telah menafsirkan al-Qur’an dan sumber-sumber 

lainnya dalam rangka mengembangkan suatu sistem syariah yang 

komprehensif dan koheren sebagai petunjuk bagi kaum muslimin27. 

Masyarakat  Islam  senantiasa  mengalami  perubahan  perubahan, 

masyarakat itu dapat berupa perubahan tatanan sosial budaya sosial 

ekonomi dan lain-lain, menurut para ahli linguistik dan semantik, bahasa 

akan mengalami perubahan setiap 90 tahun perubahan dalam bahasa secara 

langsung atau tidak langsung mengandung arti perubahan dalam masyarakat 
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Ibnu Qayyim Al-Jauziah, I’lām Al-Muwaqqi’īn ‘An Rabbil ‘Alamīn (Bairut: al- 

Maktabah al-Syāmilah al-Iṣdār al-Ṣāni, 2005) h. 203. 

 

 

 
itu sendiri28. Pernyataan tersebut menarik untuk diperhatikan sebab Nabi 

Muhammad saw. pernah mengatakan bahwa setiap 100 tahun akan ada 

orang yang bertugas memperbaharui pemahaman keagamaan agaknya 

antara hadis dan hasil penelitian dari para ahli linguistik dan semantik 

tersebut sejalan. 

Ijtihad para ulama terdahulu sesuai dengan waktu dan keadaan di 

mana mereka berada namun belum tentu sesuai dengan keadaan umat Islam 

sekarang ini, karena itu sangatlah bijaksana dan relevan ungkapan Ibnu 

qayyim yang menyatakan bahwa “perubahan fatwa adalah karena perubahan 

zaman tempat keadaan dan kebiasaan”29. Tentu yang dimaksud oleh Ibnu 

Qayyim adalah kondisi suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap fatwa 

yang dikeluarkan oleh seorang Mufti, namun hal ini tidak berarti bahwa 

hukum akan berubah begitu saja tanpa memperhatikan norma yang terdapat 

dalam sumber utama hukum Islam yakni al-Qur’an dan hadis. 

Karya para ulama atau mujtahid terdahulu merupakan sebuah 

keharusan yang dimiliki oleh kaum muslimin saat ini, hal itu dapat kita lihat 

bagaimana jerih payah para ulama atau mujtahid zaman dahulu menuangkan 

hasil karyanya dalam beberapa bahkan ribuan bentuk buku, akan tetapi kita 

juga dituntut untuk menyadari bahwa zaman saat ini dengan zaman para 

mujtahid terdahulu sangatlah berbeda tidak semua persoalan yang dihadapi 

sekarang ini dapat ditemukan pada buku-buku sepeninggalan para mujtahid 

terdahulu, dalam hal ini Yusuf al-Qardawi menyatakan sebagaimana dikutip 

oleh Fathurrahman Jamil dalam bukunya kontekstualisasi hukum Islam 

bahwa suatu hal yang berlebihan dan juga merupakan sikap pura-pura tidak 

 

28
Harun Nasution, Dasar Pemikiran Pembaharuan dalam Islam (Jakarta: Pustaka 

Panjimas, 1985) h. 19. 
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Fī al-Ijtihād al-Mu’asir (Kuwait: Dār al-Qalam, 1985), h. 101. 

 

 

 

mengenal realita apabila seseorang mengatakan bahwa buku-buku lama 

telah membuat jawaban-jawaban atas setiap persoalan baru yang muncul, 

sebab setiap zaman itu memiliki problematika dan kebutuhan yang 

senantiasa muncul, bumi berputar, cakrawala bergerak, dunia berjalan dan 

jarum jam pun tidak pernah berhenti, karena itu ijtihad pada masa sekarang 

jauh lebih diperlukan dibandingkan dengan masalah saya lampau30. 

Kontekstualisasi hadir sebagai langkah dalam merumuskan hukum 

Islam untuk hukum yang berkesinambungan, langkah yang diambil dan 

diperankan oleh metode kontekstualisasi hukum yakni dengan memahami 

kondisi historis penyebab kemunculan dalil hukum tersebut kemudian 

melihat bagaimana kondisi umat Islam yang akan diberikan sebuah hukum, 

selain itu kontekstualisasi juga diantaranya memberikan tafsiran bahasa 

mengenai dalil yang menjadi sumber hukum sebuah persoalan, hal tersebut 

dalil memiliki makna yang umum dan menyimpang banyak sekali maksud 

atau tujuan dibalik satu kata bahasa sehingga dengan itu kontekstualisasi 

dianggap relevan dan memiliki tujuan maslahat dan tepat dalam meramu 

dalil dan metode dalam proses penemuan hukum. 



 

 

 

 
BAB III 

 
BENTUK KONTEKSTUALISASI HUKUM ISLAM IBNU TAIMIYAH ERA 

MODERN 

A. Biografi Ibnu Taimiyah 

1. Kelahiran Ibnu Taimiyah 

Ibnu Taimiyah merupakan anak dari Abdul Halīm bin Imam Badjuddin 

Abil Barakāt Abdul Salam bin Muḥammad bin Abdullah bin Abi Qāsim 

Muḥammad bin Khudarbin Ali bin Taimiyah al-Harrāni al-Hambali. Namun 

beliau lebih cepat dikenal dengan sebutan Taqyuddin bin Taimiyah atau lebih 

populer dikenal dengan Ibnu Taimiyah. Beliau dilahirkan pada hari senin 

tanggal 10 rabi’ul awal tahun 661 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 22 

Januari 1263 Masehi di kota Harrān sebuah kota yang terletak di daerah 

Tenggara negeri Syam tepatnya di pulau Ibnu Amr antara sungai Tigris dan 

sungai Eufrat1. 

Ibnu Taimiyah dari keluarga ulama Syiria yang setia pada ajaran yang 

terikat dengan mazhab Hambali. Kakeknya bernama Abdussalām adalah 

seorang ulama dan pengkaji agama terkemuka di Baghdad ibukota 

kekhalifahan Abbasiyah dan kediaman yang disinggahinya pada tahun-tahun 

akhir kehidupannya. Tradisi serupa diteruskan oleh putranya Abdul Halim 

(ayah daripada Ibnu Taimiyah) yang menjadi kepala sekolah ilmu hadis 

terkemuka di Damaskus perbatasan dengan harrān yang menjadi basis 

perpindahan keluarganya setelah bangsa Mongol menjajah negeri itu bangsa 

Mongol menerjang ke arah barat dan Irak setelah mengakhiri kekhalifahan 

 

 
1
Tim Penyusun, Ensiklopedi Islam (Cet. 4 Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 608. 
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Abbasiyah sementara Syi’ah berada dibawah pemerintahan bangsa Mamluk 

yang berpusat di Kairo2. 

Ibnu Taimiyah lahir dari keluarga cendekiawan dan ilmuwan terkenal 

ayahnya Saifuddin Abu Ahmad adalah seorang Syekh, Khotib, Hakim di 

kotanya sedangkan kakeknya syekh Islam Madjuddin Aburkhān adalah faqih 

Hambali, imam, ahli hadis, ahli usul, nahu dan seorang hafiz dan Pamannya 

bernama Fahruddin yang terkenal sebagai seorang cendekiawan dan penulis 

muslim pertama di tahun 1268 Masehi. Ibnu Taimiyah dibawa mengungsi 

oleh keluarganya ke Damaskus karena pada saat itu bencana besar menimpa 

umat Islam, bangsa Mongol menyerang secara besar-besaran ke kota 

kelahiran Ibnu Taimiyah, bangsa Mongol memusnahkan kekayaan intelektual 

muslim serta metropolatan yang berpusat di Baghdad dan seluruh warisan 

intelektual dibakar dan dibuang ke sungai Tigris3. 

Ibnu Taimiyah pindah ke Damaskus saat berusia 6 tahun setelah 

ayahnya wafat pada tahun 1284 Masehi. Ibnu Taimiyah yang baru berusia 21 

tahun menggantikan kedudukan sang ayah sebagai guru dan khatib pada 

masjid-masjid sekaligus mengawali karirnya yang kontroversial dalam 

kehidupan masyarakat, sebagai teolog yang aktif Ibnu Taimiyah dikenal 

sebagai seorang pemikir tajam intuisi, berpikir dan bersikap bebas, setia 

pada kebenaran piawai dalam berpidato dan lebih dari itu penuh dengan 

keberanian dan ketekunan. Ia memiliki semua persyaratan yang 

mengantarkannya pada pribadi yang disegani oleh banya orang 

disekitarnya4. 

 
2
Abdurraḥman al-Syarqāwi, Ibnu Taimiyah al-Faqīh al-Mu’aẓẓab (Miṣri: al-Haī‟ah al- 

Miṣriyah al-Ammah Li al-Kitāb, 1988), h. 52.s 
3
Abdurraḥman al-Syarqāwi, Ibnu Taimiyah al-Faqīh al-Mu’aẓẓab, h. 53. 

4
Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang 

Pemerintahan Islam (Jakarta: Risalah Gusti, 1995), h. 25. 
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Peristiwa tersebut yang memberikan konstribusi terhadap pengaruh 

pemikiran Ibnu Taimiyah yang banyak dikenal sampai saat ini, salah satu 

diantara anggapan tersebut ialah bahwa Ibnu Taimiyah merupakan mujtahid 

yang tekstual, meskipun perkataan tersebut tidak final sampai disitu saja. 

Peristiwa tersebut juga menjadikan Ibnu Taimiyah sebagai mujtahid yang 

memiliki fatwa hukum Islam yang selalu bersentuhan dengan pandangan 

sosial setempat dan tidak berpatokan pada dasar formal yakni hukum 

tersurat secara langsun dari dalil-dalil hukum. Serta peristiwa tersebut juga 

menjadi motif dakwah Ibnu Taimiyah yang sebahagian orang-orang masih 

menggunakannya dengan anggapan Ibnu Taimiyah menekankan hal tersebut. 

2. Pendidikan Ibnu Taimiyah 

Ibnu Taimiyah seorang anak yang mendapat perhatian penuh dari 

orang tuanya, di samping itu ia juga sangat berbakti kepada kedua orang 

tuanya, bertakwa, beribadah, banyak berpuasa, salat, berzikir kepada Allah 

swt. berhenti pada batas-batasnya berupa perintah dan larangannya. 

Menyuruh melakukan perbuatan ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang 

mungkar. Jiwanya hampir tidak pernah kenyang dengan ilmu, tidak puas dari 

membaca, tidak bosan mengejar dan tidak pernah berhenti meneliti sebuah 

ilmu pengetahuan5. Ibnu Taimiyah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang 

berpendidikan tinggi, ia mulai belajar agama ketika ia masih kecil, berkat 

kecerdasan dan kejeniusannya Ibnu Taimiyah yang masih berusia muda 

sudah berhasil dan mampu menghafalkan al-Qur’an dan telah mampu 

menamatkan sejumlah mata pelajaran seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu 

fikih, ilmu matematika dan ilmu Kontekstualisasi serta berhasil menjadi yang 

terbaik diantara teman-temannya dalam ilmu pengetahuan tersebut 

 

5
Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 784. 
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Ibnu Taimiyah belajar teologi Islam dan hukum Islam dari ayahnya 

sendiri, disamping itu ia juga belajar dari ulama-ulama hadis terkenal. Guru 

Ibnu Taimiyah berjumlah kurang lebih 200 orang diantaranya adalah 

Syamsuddin al-Maqdisi, Ahmad bin Abu bin Khair, Ibnu Abi Yusran dan al- 

Kamal bin Abdul Majid bin Asakir. Ibnu Taimiyah juga mempelajari ilmu 

hadis sendiri dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan dalam 

hadis. Ketika berusia 17 tahun Ibnu Taimiyah telah diberi kepercayaan oleh 

gurunya yaitu Syamsudin al-Maqdisi untuk memberikan fatwa. Pada saat 

yang bersamaan Ia juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru6. 

Ketekunan Ibnu Taimiyah dalam mempelajari ilmu yang berkaitan dengan 

hadis membuatnya menjadi seorang ahli hadis dan ahli hukum. Ia sangat 

menguasai Rijalul Hadiṡ dengan baik dan benar, baik yang sahih maupun 

hasan dan ḍa’if. 

Ibnu Taimiyah sebagai ilmuwan mendapati reputasi yang sangat luar 

biasa dikalangan ulama. Ketika itu Ia dikenal sebagai orang yang berwawasan 

luas, pendukung kebebasan berpikir tajam, perasaan teguh, pendirian dan 

pemberani, serta menguasai berbagai disiplin keilmuan yang dibutuhkan 

ketika itu. Ia bukan hanya menguasai studi al-Qur’an, studi hadis dan studi 

bahasa arab, tetapi dalam dunia ekonomi beliau sangat piawai dan 

menguasai ilmu matematika, sejarah kebudayaan, kesusastraan arab, mantiq, 

kontekstualisasi dan berbagai analisa persoalan yang muncul pada saat itu 

kedalaman ilmu Ibnu Taimiyah memperoleh penghargaan dari pemerintah 

pada saat itu dengan menawarinya jabatan sebagai kepala kantor Pengadilan. 

 
 
 
 
 

6
Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: Ui 

Press, 1990), h. 79. 
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Namun karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi berbagai batasan 

yang ditentukan penguasa, ia pun menolak tawaran tersebut7. 

Ibnu Taimiyah juga dikenal pembaharu dengan pengertian bahwa 

memurnikan ajaran Islam, agar tidak tercampur dengan hal-hal yang berbau 

bid'ah, di antara elemen gerakan reformasinya adalah pertama melakukan 

reformasi melawan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. 

kedua kembali ke arah prioritas fundamental ajaran Islam dan sangat 

bersemangat dalam keagamaan yang murni. Sebaliknya memperdebatkan 

ajaran yang tidak fundamental dan sekunder. ketiga berbuat untuk kebaikan 

publik melalui intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi, mendorong 

keadilan dan keamanan publik serta menjaga mereka dari sikap eksploitatif 

dan mementingkan diri sendiri8. 

Ilmu pengetahuan yang ditekuni Ibnu Taimiyah adalah teologi, di 

samping itu ia juga secara khusus mempelajari hukum dari mazhab Hambali. 

Dimana ayahnya merupakan tokoh yang sangat penting dalam mazhab 

Hambali, sehingga ia menjadi seorang mujtahid mutlak dan ahli kalam yang 

disegani pada masanya. Ibnu Taimiyah dipandang sebagai salah seorang 

diantara para cendekiawan yang paling kritis dan paling kompeten dalam 

menyimpulkan peraturan-peraturan hukum Islam dari al-Qur’an dan hadis. 

Semangat dan praktek pemikirannya serta penyelidikannya yang bebas dan 

tegar, ia dipandang sebagai bapak spiritual dalam gerakan modernisasi Islam 

di  seluruh  dunia.  Ibnu  Taimiyah  meninjau  berbagai  masalah  tempat 

 
 
 
 
 

7
Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ikonomi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2006), h. 352. 
8
Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Digital 

(Depok: Gramata Publishing, 2010), h. 207. 
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dipengaruhi apapun kecuali al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad saw. dan 

praktek para sahabat Rasulullah serta beberapa tokoh sesudah mereka9. 

Ibnu Taimiyah mempunyai karya tulis dan komentar-komentar dalam 

ilmu usul dan ilmu furū’, kitab-kitab karyanya tersebut sudah ada 

disempurnakan, ada yang belum disempurnakan. Banyak ulama yang semasa 

dengannya memuji karya-karya tersebut seperti al-Imam qhādi, al-Qaubi bin 

Dakīh, Ibnu Nuhāsa, Hakim Agung Mesir yang bernama Ibnu Harīri, Ibnu al- 

zamlakāni dan ulama-ulama yang lain10. 

3. Karya Ibnu Taimiyah 

Unsur penting yang umum untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam 

menilai bobot keilmuan seseorang terutama pada masa-masa sekarang ialah 

berupa banyak dan sejauh mana kualitas karya tulis ilmiah yang sudah 

dihasilkannya. Dari sini Ibnu Taimiyah tergolong sebagai salah satu 

pengarang produktif, karena ia telah menghasilkan ratusan karya tulis ilmiah 

bermutu yang sangat bernilai bagi generasi-generasi setelahnya, dengan 

berbagai macam bidang keilmuan mulai dari akidah, politik, hukum dan 

kontekstualisasi. 

Penulisan tentang karya Ibnu Taimiyah hanya akan disajikan karya 

tulis ilmiah Ibnu Taimiyah dalam bidang Usul fikih dan kontekstualisasi, yang 

mengkrucut pada pemabahan penelitian ini, dalam usul seperti Risālah fī Uṣūl 

al-Dīn, Kitab al-Imām, al-Furqān Bainal al-Haq wa Baina al-Bāṭil, Syarah 

Aqidah Aṣfihiniyah, Ṣaḥīh Uṣūl Mazhab dan al-Muswaddah. Sedangkan dalam 

 
 
 
 

 

9
Neni, Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Talqi al-Wafidain (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 

2011), h. 13. 
10

Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf , h. 790. 
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ilmu Kontekstualisasi al-Mantiq seperti Naqḍu al-Manṭīq, al-Raddu ‘alā al- 

Manṭiqiyyīn, kitab al-Nubuwat11. 

Menurut Qamarudin Khan bahwa karya Ibnu Taimiyah yang masih 

dijumpai sebanyak 187 buah judul. Dari jumlah tersebut dapat 

diklasifikasikan dalam 7 kitab bersifat umum. Empat buah judul merupakan 

karya besar dan 177 buah judul merupakan karya kecil, dari 177 buah judul 

dapat diklasifikasikan dalam topik-topik pembahasan sebagai berikut, 9 judul 

masalah al-Qur’an dan Tafsir, 13 judul masalah hadis, 48 judul masalah 

dokmah, 6 judul masalah polemik polemik menentang para sufi, 6 judul 

masalah polemik polemik menentang konsep-konsep zimmah, 8 buah judul 

buku membahas masalah yang menentang sekte-sekte Islam, 17 judul 

masalah fikih dan Usul fikih, 23 judul buku yang di dalamnya juga termasuk 

dalam pembahasan kontekstualisasi12. 

4. Metodologi Istinbat Hukum Ibnu Taimiyah 

Abdullah Muhammad bin Syihat mengemukakan bahwa dalam rangka 

sebuah istimbāt yaitu mengeluarkan hukum-hukum Syari'ah, Ibnu Taimiyah 

sangat menegaskan agar metodologisnya didasarkan pada dua sumber dalil 

yakni al-Qur’an dan hadis. Abdullah Muhammad bin Syihat mengutip 

pernyataan Ibnu Taimiyah tersebut bahwa sesungguhnya istimbāt itu wajib 

diambil dari al-Qur’an dan hadis dan tidak selainnya13. 

Metode al-Qur’an dan sunah yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah 

tersebut penjabarannya adalah pertama, menjelaskan al-Qur’an dengan al- 

Qur’an, dalam hal ini suatu ayat yang mujmal atau ringkas dan sulit untuk 

 

11
Said Abdul Azhim, Ibnu Taimiyah Pembaharuan Salafiyah dan Dakwah Reformasi 

(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), h. 259. 
12

Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf , h. 809. 
13

Abdullah Muḥammad Syihāt, Manhāj Muḥammad Abduh fī Tafsīr al-Qur'ān (t. tp: tp, 

t.th), h. 57. 
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dipahami adalah maksudnya dijelaskan oleh suatu ayat yang lain. Kedua, bila 

suatu ayat tidak ditemukan penjelasannya pada suatu ayat yang lain maka 

ayat dimaksud dicarikan penjelasannya dalam sunnah. Ketiga. menjelaskan 

al-Qur’an yang disampaikan para sahabat. Keempat, menjelaskan al-Qur’an 

dengan perkataan tabi’īn14. 

Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmū'ah al-Fatāwa menekankan pula 

bahwa ijtihad itu hendaknya mengikuti prinsip metodologis berikut: 

1. Terdapat dugaan yang kuat dalam diri mujtahid yang akan mengungkap 

dilalah suatu dalil. 

2. Dalil-dalil yang dinyatakan oleh sebagian ulama kalam sebagai 

pertentangan, bagi mujtahid, dugaannya harus terhadap mana yang 

paling kuat di antara keduanya. 

3. Mengambil dalil umum mengenai suatu masalah sepanjang belum 

didapatkan dalil khusus yang menjelaskannya15. 

Ibnu Taimiyah selalu dianggap sebagai orang yang 

mengumandangkan al-Qur’an, hadis, perkataan sahabat, perkataan tabi’īn 

sebagai dalil metodologi ijtihadnya, namun di samping itu dirinya juga 

dikenal sebagai sosok ulama atau imam yang mempunyai corak pemikiran 

yang empirik yang oleh karena itu dikenal sebagai pemikir Islam yang 

rasional, sebagai seorang empiris rasionalis, dirinya berprinsip bahwa 

kebenaran itu hanya ada dalam kenyataan bukan dalam pemikiran16. 

Ibnu Tamiya berperinsip bahwa sejatinya tidak ada pertentangan 

antara akal dengan dalil al-Qur’an dan hadis yang sahih, prinsipnya 

tergambar  dalam  kitab  Bayān  Ṣarīḥ  al-Ma'qūl  li  Ṣaḥīh  al-Manqūl 

 

14
Abdullah Muḥammad Syihāt, Manhāj Muḥammad Abduh fī Tafsīr al-Qur'ān, h. 57. 

15
Ibnu Taimiyah, Mujmū’ah al-Fatāwa, Jilid 7 (t. tp: Dār al-Wafā, 2001), h. 67. 

16
M. Nasri Hamang, “Sistem Ijtihad Dalam Hukum Islam (Metodologi Pembaharu Ibnu 

Taimiyah)”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 8 No. 1 (Januari 2010), h. 42. 
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pandangannya yang empirik rasionalis, tergambar juga dalam kitab al-Rād al- 

Multiyyīn di dalamnya diterangkan kelemahan-kelemahan logika sebagai 

metode ilmiah, Mantik sebagai metode berpikir deduktif tidak dapat dipakai 

untuk menguji objek-objek keislaman secara hakiki, objek empirik hanya 

dapat diketahui melalui eksperimen berupa metode pengamatan langsung 

sedangkan mengenai metode tafsir Ibnu Taimiyah menerangkan dalam 

kitabnya Muqadimah tafsir bahwa metode tafsir yang terbaik ialah Tafsir al- 

Qur’an dengan al-Qur’an, jika suatu ayat tidak dapat dipahami tafsirnya 

dalam ayat yang lain, maka tafsirnya dicarikan atau ditemui dalam sebuah 

hadis, jika penjelasan suatu ayat tidak didapatkan dalam hadis maka 

dicarikan dalam perkataan sahabat, jika tidak ditemukan dalam perkataan 

sahabat maka dicarikan dalam perkataan tabi’īn, ayat al-Qur’an harus 

ditafsirkan menurut bahasa al-Qur’an dan hadis atau yang berlaku umum 

pemakaiannya dalam bahasa Arab. 

Ibnu Taimiyah dalam memahami lafal al-Qur’an yang subtansinya 

saling berkaitan satu dengan yang lainnya, dan selama subtansi tersebut 

tidak memalikan subtansi dari ayat yang lain maka hal tersebut tidak 

dianggap sebagai naskh (pengahpus) melainkan ayat qarīnah tersebut 

sebagai pentakhsis (membawa kepada makna khsusus) atau sebaliknya. 

Sedangkan hubungan ayat al-Qur’an dengan hadis ialah hadis yang 

riwayatnya ahad tidak dapat menjadi pe-naskh ayat al-Qur’an dikerenakan 

Ibnu Taimiyah menganggap bahwa kedudukan hadis tidak sejajar dengan al- 

Qur’an17. Akan tetapi hubungan al-Qur’an dengan hadis dalam berbagai 

kuantitas periwayatan bisa menjadi qarīnah yang memberikan takhsis 

terhadap makna al-Qur’an. 

17
Ibnu Taimiyah, Uṣūl al-Fiqih wa Ibnu Taimiyah (Misri: Dār Nasr Littibā‟atu al- 

Islāmiyah, 1985), h. 112. 
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B. Pemahaman Ibnu Taimiyah terhadap Dalil Hukum Islam 

Imam Ibnu Taimiyah memiliki ciri khas dalam memahami makna ayat 

al-Qur’an, metode tafsir yang masyhūr diketahui tentang pemahaman Ibnu 

Taimiyah tehadap al-Qur’an ialah dengan matode penafsiran bil ma’tsūr atau 

pemahaman ayat al-Qur’an dengan mengambil ayat al-Qur’an lainnya atau 

hadis Nabi Muhammad saw. sebagai pemberi makna yang lebih jelas 

terhadap satu ayat dalam al-Qur’an, bahkan tidak hanya sampai pada hadis 

tetapi juga pada perkataan sahabat dan pendapat tabi’īn18. 

Ibnu Taimiyah dalam memahami ayat perintah amr ialah beliau lebih 

longgar dengan hanya berpatokan beberapa ayat saja, hal ini sebagaimana 

perkataan imam Ahmad bin Hambal yang beliau kutip bahwa perintah 

sejatinya lebih mudah daripada larangan, lanjut Ibnu Taimiyah mengatakan 

bahwa perintah larangan nahī penerapannya dibutuhkan qarīnah untuk 

menguatkan larangan tersebut19. 

Menurut Ibnu Taimiyah dalam konteks kepemimpinan Ibnu Taimiyah 

memberikan sebuah fatwa bahwa keberadaan seorang pemimpin dalam 

sebuah perkumpilan kecil atau besar merupakan kewajiban dalam agama 

Islam, dikarenakan selain perintah agama, dalam penegakan agama dalam 

lingkup kehidupan tidak akan terwujud tanpa adanya seorang pemimpin20, 

hal ini didasarkan pada pemahaman Ibnu Taimiyah terhadap firman Allah 

swt. dalam al-Qur’an yang juga diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad saw. 

yaitu: 

 
 
 

18
Masyhud, “Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Metode Penafsiran al-Qur‟an Sebagai 

Upaya Pemurnian Pemahaman Terhadap al-Qur‟an”, Jurnal Penelitian Agama, Vol. 9 No. 2 (Juli- 

Desember 2008), h. 7. 
19

Ibnu Taimiyah, Muswaddah fī Uṣūl al-Fiqih (Qāhirah: Dār Kitāb al-Arabī, 1964), h. 5. 
20

Ibnu Taimiyah, al-Siyāsah al-Syar’iyah fī Iṣlā al-Rā’i wa al-Ra’iyah (Bairut: Dār al- 

Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 137. 
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Terjemahnya: 

اََ   َُ   ب ٍٞؼاَ   ش ماُ اَّىو اَُ  َ   ٓ َ   بَ   اٝر صَ    ػ
 ػظنٌَ   ٛ

 اَّىو اَُ   َ   هَ   تاىؼدَ  

Sesungguhnya Allah swt. menyuruh kamu menyampaikan amanah 
kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara 
manusia, maka hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya 
Allah swt. memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. 
Sesungguhnya Allah swt. Maha Mendengar lagi Maha Melihat21. 

Ayat ini adalah dalil mantuq kemudian yang dipahami oleh Ibnu 

Taimiyah sebagai dalil yang merujuk kepada ḍilālah ibarāt dan kemudian 

beliau berpandangan mengenai sebuah keberadaan pemimpin yang wajib 

adanya, dan dalil mafhumnya ialah Allah swt. Tidak munkin mentakdirkan 

diantara manusia untuk menjadi pemimpin jika tidak mampu untuk 

memberikan rasa keadilan oleh masyarakat yang dipimpinnya. 

Dalil tersebut yang kemudian dijadikan oleh Ibnu Taimiyah dasar 

wajibnya keberadaan seorang pemimpin dalam suatu kelompok dan 

pemimpin tersebut haruslah yang memiliki kesanggupan dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat seperti keadilan, dalam hal ini imam Ibnu 

Taimiyah menganggap bahwa perintah agama Islam seperti amar ma’ruf nahi 

munkar, penegakan keadilan, menolong orang yang teraniaya, 

melakasanakan hudūd, semuanya akan terlaksana dengan adanya sebuah 

kekuasaan dan kepemimpinan. 

Ibnu Taimiyah dalam pandangannya terhadap ayat al-Qur’an diatas 

dengan karakteristisnya yaitu bil ma’ūr dalam menerjemahkan ayat atau dalil 

al-Qur’an memandang bahwa lafal ayat tersebut merupakan lafal wāḍih atau 

lafal yang menunjukan makna jelas secara langsung tanpa perlu memahami 

makna dibaliknya. Namun dalam segi lafal wāḍih ayat tersebut dikategorikan 
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Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya (Bogor: PT. Pantja Cemerlang, 

2015), h. 87. 
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sebagai lafal wāḍih bil nas yang menurut al-Syarakhsi lafal tersebut ialah lafal 

yang lebih jelas dengan adanya qarinah yang juga memberikan kejelasan 

pada makna ayat pembicara (firman Allah swt.)22, adapun qarinah atau dalil 

yang memberikan makna yang lebih jelas terhadap firman Allah swt. dalam 

surah al-Nisa ayat 58 ialah hadis Nabi Muhammad saw. yang di riwayatkan 

imam Ahmad bin Hambal dari riwayat Sa’īd al-Khudri tentang 

kepemimpinan. 

Ketentuan pelaksanaan hukum yang terkandung dalam ayat dengan 

lafal nas ialah wajib, selama tidak ada dalil yang memberikan penakwilan 

terhadap dalil, serta tidak ada dalil yang mengtakhsis atau menasakhnya. 

Karena kemunkinan ada lafal yang jauh lebih jelas dari pada nas yang juga 

tentunya lebih jelas daripada lafal ẓahir, sebab kejelasan nas jauh lebih jelas 

dari pada ẓahir hal ini berdasarkan adanya qarinah yang membantu nas 

dalam kejelasan dalilnya23. 

Ibnu Taimiyah dalam memahami dalil al-Qur’an dan hadis ialah beliau 

menggunakan sumber hukum Islam yang pada sebahagian besar ulama 

mujtahid gunakan salah diantaranya yaitu qiyas aulawi yang merupakan 

qiyas yang ‘illatnya mewajibkan adanya sebuah hukum. Dalam hal ini Ibnu 

Taimiyah memandang bahwa jika dalam perkumpulan kecil Nabi Muhammad 

saw. tetap mewajibkan sebuah pemimpin maka dalam perkumpulan yang 

lebih besar tentu lebih diwajibkan lagi oleh beliau24. 

Jumhur ulama termasuk imam Ibnu Taimiyah memberikan 

pendapatnya mengenai dalil yang berlafal perintah atau amr menunjukkan 

22
M. Jafar, “Wāḍih dan Mubhām Sebagai Metode Istinbat Hukum: Analisis Teori antara 

Aliran Hanafiyah dengan Syafi‟iyah”, Jurnal al-Fikrah, Vol. 3 No. 1 (2014), h. 51. 
23

M. Jafar, “Wāḍih dan Mubhām Sebagai Metode Istinbat Hukum: Analisis Teori antara 

Aliran Hanafiyah dengan Syafi‟iyah”, Jurnal al-Fikrah, h. 51. 
24

Moch. Aziz Qoharuddin, “Konsep Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Kepemimpinan 

Politik dalam Islam”, Jurnal al-Faqih, Vol. 5 No. 1 (2019), h. 33. 
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hukum wajib25, yang meskipun lafal perintah itu hanya berdiri sendiri tanpa 

ada lafal yang lain menjadi qarīnah terhadap lafal yang pertama26, lafal 

perintah atau amr hukumnya akan turun dari wajib manakala terdapat lafal 

lain yang menjadi qarīnah untuk menurunkan makna wajib tersebut, hal ini 

sebagaimana kaidah yang mengatakan bahwa: 

أ
   َ   َ  َ

  ه
 َ

َ   هَ   ص
 

فَ   .
   َ

رٍاَ   ا
   َ

  جَ   َٗ   ه
 َ
٬بَ   ٗ

   َ  َ هٗ 
   َ

خ
   َ
  د

 َ  َ
ه

   َ
ع
   َ  َ  َ

ه
   َ
 ؽ

اَ   ٔٝ  َ   ر  
   َ  َ  َ

ب ه
   َ

رٛ  َ   ق
   َ

 جَ   ُ
ٛ        َ                                            َ 

Artinya: 
Pada dasarnya sebuah perintah itu adalah wajib dan tidak ada makna 
atau petunjuk selain dari padanya, kecuali ada qarīnahnya27 

Imam Ibnu Taimiyah sehingga memberikan penegasan bahwa lebih 

baik berada dalam atau dibawah kepemimpinan orang yang zalim selama 

enam puluh tahun dari pada berada dalam satu malam yang tidak memiliki 

seorang pemimpin28. Hal inilah yang senada dengan hadis Nabi Muhammad 

saw. akan pentingnya sosok pemimpin yang meskipun perkumpulan tersebut 

hanya berjumlah kecil, dan sosok pemimpin yang terpilih atau dipilih 

hendaknya yang paling baik diantara mereka. 

C. Pengaruh Ibnu Taimiyah dalam Kontekstualisasi Hukum Islam 

Ibnu Taimiyah memiliki pengaruh yang dapat dilihat dari sisi 

pengikut beliau yang sangat terkenal dan mennjadi pembicaraan hangat 

ditengah umat Islam yang saat ini mengendarai berbagai fenomena umat 

Islam saat ini mengenai tentang perbedaan pendapat atau khilafiah, kedua 

pengikut tersebut yang menjadi tolak bagaimana gambaran Ibnu Taimiyah 

dalam merumuskan hukum Islam, hal itu dikarenakan kedua pengikut Ibnu 

 
 

 
 
 

 
h. 18. 

25
Syarifuddin, Ushul Fiqh (Cet. 1; Jakarta: PT. Logos Wacana Islam, 1999), h. 171. 

26
Ibnu Taimiyah, Muswaddah fī Uṣūl al-Fiqih, h. 5. 

27
Khalid bin Uṡman al-Sabt, Mukhtaṣar fī Qawā’id al-Tafsīr (t.t.: Dār Ibnu Affan, 2005), 

28
Ibnu Taimiyah, al-Siyāsah al-Syar’iyah fī Iṣlā al-Rā’i wa al-Ra’iyah, h. 138. 
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Taimiyah tersebut selalu menisbatkan diri mereka dengan sosok Ibnu 

Taimiyah. 

Ajaran dari pemahaman kedua murid Ibnu Taimiyah tersebut 

memunculkan satu ciri has dalam penafsiran dalil-dalil hukum yang 

bersumber dari al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad saw. yakni hanya 

mengakui dari bentuk penafsiran yang dikenal dengan bil ma’ṡūr29yang 

merupakan bentuk penasiran dalil-dalil hukum Islam yang bersumber dari 

al-Qur’an dan hadis dengan tafsiran dari al-Qur’an dan hadis yang lainnya 

atau dikenal dengan menjelaskan dalil hukum atau ayat dan atau hadis 

dengan ayat dan atau hadis yang lainnya. 

Kajian penerus dari murid abdul wahhab yang marak ditengah umat 

Islam saat ini ialah maraknya terjadi takzir ditengah para ulama dikarenakan 

perbedaan pendapat yang berangkat dari sebuah perspektif yang berbeda 

dalam merumuskan sebuah hukum Islam, dari golongan ini meniti beratkan 

pada sebuah tolak ukur kebenaran hukum ialah dengan kesesuaian antara 

hukum yang ditetapkan dengan dengan persoalan yang tengah terjadi, atau 

mereka berkiblat dalam penetapan hukumnya kepada sebuah teks dalil yang 

ada dan disepakati oleh ulama mujtahid seperti al-Qur’an, hadis, ijma dan 

qiyas30. 

Yang bertentangan dengan pemahaman ini ialah dari mereka yang 

dalam penetapan hukumnya berkiblat dengan maslahat yang akan terjadi 

ditengah umat sialam jika sebuah pilihan hukum yang diterapkan, bahkan 

yang sering terjadi ditengah umat Islam yang memiliki corak pemikiran 

 

 
29

Madjid Fakhry, A. History of Islam Philosophy (New York: Columbia Press, 2004), h. 

329. 
30

Slamet Muliono dkk, “Gerakan Salafi dan Deradikalisasi Islam di Indonesia”, Jurnal 

Studi Agama-Agama, Vol. 9 No. 2 (September 2019), h. 248. 
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seperti ini ialah mereka melandaskan pemikirannya dengan sebuah rumusan 

kaidah hukum yang tengah dibahas dalam bincangan para ulama mujtahid. 

D. Hal-Hal yang Mempengaruhin Ibnu Taimiyah dalam Kontekstualisasi 

Hukum Islam 

Pengaruh yang menyebabkan Ibnu Taimiyah memiliki corak hukum 

yang kontekstual tentu dipengaruhi berbagai faktor yang beliau alami pada 

masanya, sehingga dengan itu Ibnu Taimiyah kerap menjadi sosok yang 

memiliki perbedaan pendapat yang berbeda dengan ulama yang berada 

disekitarnya. Diantaranya ialah 

1. Faktor sosial dan politik 

Ibnu Taimiyah hidup pada masa yang penuh gejolak politik dan sosial, 

termasuk invasi Mongol dan konflik-konflik internal di dunia Islam. 

Pengalaman ini membentuk pemahamannya tentang hubungan antara 

kekuasaan dan hukum Islam, serta urgensi pembelaan terhadap agama dan 

negara. Setelah invasi Mongol, dunia Islam mengalami periode kekacauan 

politik dengan pecahnya berbagai negara dan wilayah menjadi bagian-bagian 

kecil yang saling bersaing. Perselisihan politik dan peperangan antar negara 

menjadi ciri khas periode ini31. 

Kekacauan politik menantang kedudukan ulama dan mengharuskan 

mereka berurusan dengan masalah-masalah politik yang kompleks. Ibnu 

Taimiyah, sebagai seorang ulama, terlibat dalam upaya memahami dan 

merespon tantangan politik ini, baik melalui pemikirannya maupun dengan 

tindakan praktisnya. Kondisi politik yang tidak stabil dan perpecahan dalam 

dunia Islam memperkuat pemahaman Ibnu Taimiyah tentang hubungan 

 

 
31

Qamaruz Zaman, "Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah." Politea: Jurnal Politik Islam, Vol. 

2 No. 2 (2019), h. 111-129. 
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antara politik dan hukum Islam. Beliau mengembangkan pemikiran bahwa 

kekuasaan politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam penting untuk 

menegakkan hukum yang benar. Kekacauan politik juga menyebabkan 

maraknya pemikiran sesat dan bid'ah. Ibnu Taimiyah, dengan tegas, 

menentang pemikiran dan praktik-praktik yang dianggapnya bertentangan 

dengan ajaran Islam asli32. 

2. Faktor sosial budaya 

Sufisme memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan sosial dan budaya 

pada masa itu. Ibnu Taimiyah, meskipun kritis terhadap beberapa aspek 

sufisme, juga memiliki interaksi dengan tokoh-tokoh sufistik dan pemikiran- 

pemikiran mereka. Ibnu Taimiyah sangat menentang praktik bid'ah (inovasi 

keagamaan) yang dianggapnya bertentangan dengan ajaran Islam. Kondisi 

sosial yang penuh dengan berbagai praktik keagamaan dan keyakinan lokal 

mendorongnya untuk menegaskan kembali keautentikan ajaran Islam. 

Ibnu Taimiyah sangat kritis terhadap beberapa praktik sufisme yang 

dianggapnya menyimpang dari ajaran Islam asli. Dia menentang praktik 

bid'ah (inovasi keagamaan) dan aspek-aspek sufisme yang dianggapnya tidak 

sesuai dengan tuntunan agama. aspek pemikiran sufistik, seperti penekanan 

pada spiritualitas, pencarian kebenaran, dan kesalehan batin, dapat 

ditemukan dalam pemikiran Ibnu Taimiyah. Meskipun dia menolak beberapa 

praktik yang dianggapnya menyimpang, ada elemen-elemen sufistik yang 

tetap ada dalam kerangka pemikirannya. 

 
 
 
 

 
32

Prayudi Rahmatullah dan Tutik Hamidah, “Pemikiran Politik dan Negara Ibnu 

Taimiyah: Studi Pendudukan Taliban atas Pemerintahan Afghanistan” Jurnal Intelektualita: 

Keislaman, Sosial, dan Sains, Vol. 10 No. 2 (2021), h. 341-348. 
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3. Faktor hubungan antar agama 

Masa hidup Ibnu Taimiyah, yang berlangsung pada abad ke-13, 

ditandai oleh situasi yang kompleks dalam hubungan antaragama di dunia 

Islam dan hubungan dengan komunitas non-Muslim. Meskipun terdapat 

perbedaan agama, masyarakat pada masa Ibnu Taimiyah relatif 

multikultural. Ada hubungan antara Muslim dan non-Muslim, terutama di 

kota-kota besar seperti Baghdad, Damaskus, dan Kairo, di mana berbagai 

kelompok etnis dan agama hidup bersama. 

Ibnu Taimiyah secara terbuka mengkritik beberapa praktik 

keagamaan non-Muslim yang dianggapnya bertentangan dengan prinsip- 

prinsip tauhid dalam Islam. Namun, dia juga menyerukan dialog dan debat 

yang beradab untuk menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang lebih 

efektif. Meskipun Ibnu Taimiyah bersikap kritis terhadap keyakinan non- 

Muslim, dia mengakui pentingnya dialog antaragama sebagai upaya untuk 

menyampaikan ajaran Islam dan membuka peluang untuk memahami 

keyakinan masing-masing pihak. Dalam situasi di mana umat Islam berada di 

bawah pemerintahan yang tidak Islam, Ibnu Taimiyah mengembangkan 

pandangan tentang kewajiban mendukung penguasa, meskipun non-Muslim, 

selama mereka memastikan perlindungan dan keadilan bagi umat Islam33. 

E. Bentuk Kontekstualisasi Hukum Islam Ibnu Taimiyah 

Pemaparan beberapa contoh pemikiran atau fatwa Ibnu Taimiyah 

untuk mengetahui bentuk kontekstulisasi yang digunakan dalam menangani 

sebuah problematika hukum membuat kita dapat mengklasifikasikan 

beberapa bentuk  yaitu  Ibnu Taimiyah memahami serta memaknai dalil 

 

 
33

Qois Azizah, “Konsep Tauhid Ibnu Taimiyah dan Pengaruhnya Terhadap Pembaharuan 

Pemikiran Islam” Jurnal Filsafat dan Teologi Islam, Vol. 12 No. 2 (Juli-December 2021), h. 181- 
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hukum Islam dengan mengutamakan dalil yang sama kualitasnya, Ibnu 

Taimiyah tidak menggunakan hadis yang tidak ṣaḥih dalam istinbat 

hukumnya. 

Ibnu Taimiyah jika tidak menemukan dalil ṣaḥih dalam menafsirkan 

dalil-dalil hukum maka beliau langsung menggunakan metode hukum 

istiṣhāb yang merupakan asas legalitas dari hukum Islam setelah tidak 

ditemukannya dalil dari keempat sumber hukum Islam yang disepakati, hal 

inilah yang kemudian dipahami oleh sebagian umat Islam sekarang bahwa 

Ibnu Taimiyah merupakan mujtahid yang ekstrim, padahal sejatinya Ibnu 

Taimiyah selalu mengkompromikan dalil-dalil dengan metode hukum yang 

meskipun masih diperselisihkan oleh sebagian ulama34. 

Tuduhan terhadap Ibnu Taimiyah tentang ulama yang tekstual 

merupakan perspektif yang kurang tepat dikarenakan setelah pemaparan 

Ibnu Taimiyah dari beberapa contoh permasalah hukum dibab selanjutnya 

dapat dipahami bahwa Ibnu Taimiyah hanya melarang pentakwilan pada nas 

atau lafal waḍih bi al-hukm yang merupakan lafal yang menunjukan makna 

yang tegas serta qaṭ’i dan tidak memiliki kemunkinan untuk dilakukan 

sebuah pentakwilan, atau penghapusan dimasa Nabi Muhammad saw. 

maupun setelah Nabi Muhammad saw. sudah tidak ada35. 

Ibnu Taimiyah tetap melakukan pentakwilan jika menurutnya bahwa 

lafal itu memunkinkan untuk ditakwil untuk dapat dipahami, hal ini 

berdasarkan lafal yang ada yang memiliki kemunkinan arti atau makna lebih 

dari satu, bentuk petakwilan Ibnu Taimiyah tidak berdasarkan hawa 

nafsunya  akan  tetapi  berdasarkan  pada  rasional  yang  kemudian 

 
34

Ibnu Taimiyah, Uṣūl al-Fiqih wa Ibnu Taimiyah , h. 442. 
35

M. Jafar, “Wāḍih dan Mubhām Sebagai Metode Istinbat Hukum: Analisis Teori antara 
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mendapatkan dukungan dari satu atau beberapa dalil hukum yang menopan 

atau menguatkan rasio pentakwilan tersebut36. 

Lingkungan Ibnu Taimiyah yang banyak memberikan pengaruh 

pemikirannya, dan penguasaannya terhadap kontekstualisasi hukum Islam 

membuatnya mengerti kebutuhan masyarakat Islam yang hidup sezaman 

dengannya, Ibnu Taimiyah banyak berkaitan dengan dakwah bid’ah karena 

pada lingkungan sekitarnya banyak terjadi hal-hal yang menyeleweng dari 

ajaran pokok agama Islam, serta Ibnu Taimiyah dikenal dengan mujtahid 

tekstual dikarenakan lengkungan Ibnu Taimiyah banyak ilmuan-ilmuan 

kontekstualisasi dari yunani yang selalu ingin memhami Islam dengan 

akalnya, oleh karena itu Ibnu Taimiyah mencegahnya dengan melarang 

kontekstualisasi atau pentakwilan pada masanya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
36

Abu Tholib Khalik, “Pemimpin Non-Muslim dalam Perspektif Ibnu Taimiyah”, Jurnal 

Analisis Studi Keislaman, h. 86. 



 

 

 

BAB IV 
 

REALITAS KONTEKSTUALISASI HUKUM ISLAM IBNU TAIMIYAH ERA 

MODERN 

A. Pandangan Ibnu Taimiyah tentang Perkembangan Hukum Islam Era 

Modern 

Ibnu Taimiyah hidup pada abad ke-13, dan pandangannya terhadap 

perkembangan hukum Islam era modern tidak bisa dipahami secara 

langsung karena kondisi dan konteks kala itu berbeda dengan dunia modern 

saat ini. Namun, beberapa prinsip dan ide yang dikembangkan oleh Ibnu 

Taimiyah dapat memberikan wawasan terhadap cara dia mungkin 

menanggapi tantangan dan perubahan dalam perkembangan hukum Islam di 

era modern1. 

Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang progresif mengenai 

perkembangan hukum Islam dan pentingnya kontinuitas ijtihad dalam setiap 

zaman. Bagi Ibnu Taimiyah, ijtihad bukanlah suatu konsep yang terbatas 

pada masa-masa awal Islam, tetapi merupakan suatu kebutuhan yang tetap 

relevan dan esensial dalam perkembangan masyarakat Islam sepanjang 

waktu2. 

Ibnu Taimiyah memandang ijtihad sebagai suatu bentuk usaha 

intelektual yang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan zaman dan 

mengatasi permasalahan yang baru muncul. Menurutnya, masyarakat Islam 

harus terus melakukan ijtihad untuk memahami dan mengaplikasikan 

prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks zaman yang berubah. 

1
Muhibudin, “Imam Ibnu Taimiyah (Kehidupan, Pemikiran, Dan Warisannya)”, Spektra: 

Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 4 No. 2 (2022), h. 100-131. 
2
Nor, Amir Husin Mohd, "Penutupan Pintu Ijtihad: Satu Kajian Semula", Jurnal Syariah, 

Vol. 8 No.1 (2000), h. 43-45. 
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Pemikiran Ibu Taimiyah mengenai ijtihad ini sejalan dengan 

keyakinannya bahwa sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis Nabi 

Muhammad saw., memberikan landasan yang cukup untuk menghadapi 

dinamika zaman. Ijtihad, menurutnya, tidak hanya menjadi tanggung jawab 

ulama masa lalu, tetapi juga tugas setiap generasi untuk menyelami, 

memahami, dan mengaplikasikan hukum Islam sesuai dengan kebutuhan dan 

tantangan yang dihadapi3. 

Pandangan Ibnu Taimiyah ini mencerminkan kesadaran akan 

fleksibilitas dan ketangguhan Islam sebagai agama yang dapat 

mengakomodasi perubahan dan berkembang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Dalam konteks ini, ijtihad dianggap sebagai alat yang 

memungkinkan masyarakat untuk tetap konsisten dengan prinsip-prinsip 

agama sambil menjawab tuntutan dan kompleksitas zaman yang terus 

berkembang4. 

Kemasyhuran para imam mazhab yang paling terkenal dalam dunia 

fuqaha tidak sedikit dari umat Islam yang kemudian memberikan pandangan 

bahwa setelah empat mazhab yang terkenal tersebut tidak lagi terbuka pintu- 

pintu ijtihad dalam persoalan hukum Islam. Setelah kemunculan pandangan 

tersebut Ibnu Taimiyah tampil paling pertama dalam menentang pandangan 

tersebut,  dengan  pandangan  bahwa  persoalan  hukum  Islam  selama 

 
 
 
 
 

 
3
Hamang dan M. Nasri. "Sistem Ijtiha dalam Hukum Islam (Metodologi Pembaruan Ibnu 

Taimiyah)." Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 8 No. 1 (2010), h. 37-46. 
4
Asep Supriatna,"Perkembangan Fikih dalam Era Digital: Kajian terhadap Metode Ijtihad 

dalam Memahami Masalah Kontemporer." As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling 

Keluarga Vol. 6 No. 1 (2024), h. 717-734. 
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perjalanan waktu terus berjalan maka persoalan hukum Islam selalu ada 

kebaharuannya dan dan pintu-pintu ijtihad masih sangat dibutuhkan5. 

Ibnu Taimiyah dalam mendukung adanya pembaharuan hukum Islam 

memberikan pandangan bahwa dalil al-Qur’an dan hadis merupakan dalil 

dalam bentuk umum sehingga memerlukan penjelasan dengan kajian bahasa 

atau lafaznya dan juga memerlukan penjelasan historis atau keadaan dalam 

melegalkan penggunaan dalil tersebut dalam penanganan sebuah masalah, 

hal tersebut terlihat setelah bagaimana Ibnu Taimiyah baik secara 

mazhabnya maupun bentuk dari realitas istinbat hukumnya6. 

Ibnu Taimiyah menolak pendekatan taqlid yang buta terhadap 

otoritas hukum tertentu. Ia mengajak umat Islam untuk kembali kepada 

sumber-sumber utama, yaitu al-Qur’an dan Hadis, dan menilai hukum-hukum 

dengan akal sehat serta pemahaman langsung terhadap teks-teks tersebut. 

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa umat Islam tidak boleh secara buta 

mengikuti satu sekolah hukum (mazhab) tanpa melibatkan akal dan 

pertimbangan atau taklid buta7. 

Taklid buta salah satu penyebabnya ialah adanya pengkultusan 

terhadap seorang mujtahid dan menutup diri dari mujtahid lain, contoh 

bentuk taklid buta seperti mengikuti satu buku rujukan yang buuku tersebut 

dibuat berbeda tempat dari penggunaannya, penggunanya inilah yang salah 

dalam pengaplikasiannya sehingga dikatakan buta. 

 

 
5
Rizal Darwis,"Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan 

Hukum", Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2017), h. 67-86. 
6
Muhammad Miqdam Makfi,"Relasi Agama dan Sains dalam Pemikiran Teologi Ibn 

Taymiyyah; Studi Kritis Buku Daru Ta‟arrudl al-Aql wa al-Naql", Jurnal Konferensi Integrasi 

Interkoneksi Islam Dan Sain, Vol. 4 No. 1 (2022), h. 333-339. 
7
M. Miftahussa'adah,Irk,"Taklid Menurut al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah: Analisis 

Perbandingan." Jurnal Ilmiyyat, Vol. 1 No. 1 (2020), h. 83-97. 
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B. Prinsip Ibnu Taimiyah Dalam Kontekstualisasi Hukum Islam Era 

Modern 

Ibnu Taimiyah sendiri merupakan mujtahid pembaharu dari 

kelanjutan dari mazhab Hambali dan beliau membenarkan kelanjutan dan 

perkebangan hukum Islam. Meskipun Ibnu Taimiyah seorang salaf namun 

beberapa corak pemikiran Ibnu Taimiyah dapat ditarik sebuah kesimpulan 

bahwa dalam perkembangan dan kelanjutan hukum Islam dibenarkan 

dengan beberapa ketentuan yang terkait dengan pandangan Ibnu Taimiyah, 

yakni: 

1. Kepatuhan terhadap nash sahih 

Ibnu Taimiyah dikenal sebagai ulama yang menekankan pentingnya 

kembali kepada naskah-naskah asli, seperti Al-Qur’an dan hadis, dalam 

penentuan hukum Islam. Pemikirannya yang literal dan konservatif dapat 

mempengaruhi pendekatannya terhadap hukum Islam di era modern, dengan 

menekankan konsistensi dengan sumber-sumber utama. Kepatuhan pada 

nash dipahami bukan hanya sekedar pemahaman terhadap dalil dari segi 

manthuq atau dilalah al-ibarat tetapi dalil itu bisa dipahami dalam bentuk 

mafhum atau dilalah al-isyarah. 

Kepatuhan terhadap nash bisa dalam bentuk kaidah yang bersumber 

dari pemahaman nash, kemudian nash tersebut bisa menjadi kaidah dalam 

beberapa persoalan sebagai tolak ukur wajah metode hukum. Oleh karena 

itu, kepatuhan kepada nash bukan hanya semata pemahaman sebagaimana 

tersurat namun juga yang tersirat selama pencarian pesan tersirat tersebut 

mengikuti metode yang telah disepakati. 
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2. Merujuk pada prinsip-prinsip tertentu 

Ibnu Taimiyah mengutamakan pengembangan hukum Islam dengan 

merujuk pada prinsip-prinsip asas tertentu, terutama yang berasal dari 

pemahaman Hanbali. Meskipun dia kritis terhadap inovasi dan bid'ah dalam 

agama, pandangannya terhadap bagaimana mengembangkan hukum Islam 

mungkin melibatkan penerapan prinsip-prinsip klasik dalam konteks 

modern. 

Ibnu Taimiyah sebagai pengikut mazhab Hambali begitu juga pada 

prinsipnya yang digunakan dalam mencari maslahat ditengah umat yang 

ditentukan ialah diantaranya istislah dan sad dzaraih. Jika pada ketetapan 

diawal bahwa Ibnu Taimiyah mengikut pada mazhab Hambali maka tidak 

dinafikan bahwa Ibnu Taimiyah juga mengakui hukum yang berlaku didaerah 

tertentu selama tidak melanggar al-Qur’an dan hadis, sebagaimana mazhab 

Hambali juga mengakui amalan ahli madinah, amalan ahli kufah dan 

kebiasaan para sahabat. 

3. Berdasarkan nilai-nilai Islam 

Ibnu Taimiyah sangat menekankan pentingnya kehidupan 

berdasarkan nilai-nilai Islam. Pemikiran ini dapat mempengaruhi 

pandangannya terhadap perkembangan hukum Islam di era modern dengan 

menegaskan pentingnya menjaga integritas nilai-nilai agama dalam konteks 

kehidupan modern, sehingga dengan hal tersebut hukum Islam bukan hanya 

sebagai pemandu dalam pedoman hidup seorang muslim tetapi juga sebagai 

hal yang menyetujui kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat 

Islam. 

Penemuan nilai-nilai syariat Islam tidak meletakkan ketentuan syariat 

sebagai  garis  nilai  yang  benarkan,  tetapi  nilai-nilai  syariat  Islam  itu 



66 
 

 

 
didapatkan dari kebiasaan dan kerifan lokal yang telah terjadling secara 

berkesinambungan ditengah masyarakat dan keberlangsungan tersebut tidak 

ada pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam. 

C. Realitas Kontekstualisasi Hukum Ibnu Taimiyah 

Mengemukakan dasar pemikiran secara filosofi yang menjadi 

landasan seseorang dalam menemukan hukum maka perlu memaparkan 

beberapa landasan pemikiran tersebut yang kemudian bisa mendapatkan 

gambaran mengenai filosofi huku atau kontekstualisasi hukum, hal inilah 

yang akan dipaparkan dalam menelaah kontekstualisasi hukum Ibnu 

Taimiyah. 

Argumentasi Ibnu Taimiyah dalam memilih pemimpin ialah Ibnu 

Taimiyah dalam bentuk pemimpin membagi menjadi dua bagian 

kepemimpinan yakni pemimpin dalam agama yang termasuk didalamnya 

ialah para ulama yang mengurusi berbagai permasalahan penafsiran dan 

ibadah masyarakat dan pemimpin dalam bentuk pelakasanaan hukum dalam 

hal ini ialah penguasa pemimpin negara. Ibnu Taimiyah dalam pemimpin 

pelaksana hukum tidak mensyaratkan status agama yakni harus seorang 

muslim, tetapi non muslim pun bisa menjadi pelaksana hukum yang telah 

diputuskan oleh penguasa bidang keagamaan8. 

Tugas pemimpin penegak hukum menurut Ibnu Taimiyah ialah 

berpuncak pada keadilan, dan keadilan hanya dapat diterapkan oleh yang 

ahli dalam bidang tersebut, sedangkan menurut Ibnu Taimiyah identitas 

seseorang tidak dapat menjadi tolak ukur dalam menilai apakah seseorang 

dapat menegakkan keadilan, oleh karena itu konsep keadilan menurut Ibnu 

Taimiyah lebih memenangkan atau menempatkan gagasan keadilan di atas 

8
Iwan Swasana dkk, “Pemikiran Politik Islam Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah 

mengenai Hakekat Negara”, Jurnal Politik dan Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 (Oktober 2016), h. 51. 
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segala-galanya, termasuk didalamnya yang dinomor duakan oleh Ibnu 

Taimiyah ialah menyankut keimanan seseorang atau kepercayaannya9. Ibnu 

Taimiyah mengatakan bahwa meanusia tidak berselesih terhadap balasan 

sebuah kezaliman melainkan sebuah kebinasaan sedang balasan sebuah 

keadilan adalah kemuliaan, oleh karena itu Allah swt. akan menolong sebuah 

negara meskipun pemimpinnnya orang kafir dan akan membinasakan negara 

yang muslim manakan berperilaku zalim10. 

Menurut Ibnu Taimiyah kriteria keimanan tidak mampu mewujudkan 

tujuan kesejahteraan masyarakat pada umunya, sebab perwujudan 

kesejahteraan itu hanya dapat terwujud dalam bentuk tindakan, hal ini juga 

sudah dicontohnya oleh Nabi Muhammad saw. menolak sahabatnya yang 

alim karena dinilai lemah dalam penerapan keadilan. Selain itu Ibnu 

Taimiyah juga tidak memasukkan urusan politik dengan urusan agama 

melainkan hanya menjadi urusan sosial11 

Kriteria seorang pemimpin oleh Ibnu Taimiyah berasal dari sebuah 

ayat al-Qur’an yang sebagaimana telah ditulis pada sub bab sebelumnya 

yakni surah al-Nisa ayat 58 tentang tugas seorang pemimpin yaitu 

menyampaikan amanah dan menegakkan keadilan. Kriteria amanah dalam 

pandangan Ibnu Taimiyah ialah mereka yang layak mendapatkan tugas 

berdasarkan kemampuannya, hal ini didasari pada kisah Nabi Muhammad 

saw. pada saat penaklukan kota Mekah dan belia menerimah kunci ka’bah 

dari bani syaibah, dan saat itu Abbas yang merupakan paman Nabi 

Muhammad saw. meminta agar pusat penjagaan atau kepengurusan jamaah 

 
9
Surwandono, Pemikiran Politik Islam (Yogyakarta: LPPI UMY, 2001), h. 22. 

10
Ahmad bin Taimiyah, Majmū’ al-Fatāwa, (Madinah: Majma‟ al-Malik Fahd, 1995), h. 

63. 
11

M. Arif, “Gagasan Sekularisasi Ibnu Taimiyah”, Jurnal Penangkaran, Vol. 1 No. 1 
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haji dan penjagaan ka’bah dialihkan padanya, sehingga saat iru Allah swt. 

menegur dengan sebuah ayat dalam al-Qur’an surah al-Maidah ayat 2 tentang 

larangan bekerja sama dalam kejahatan12. 

Syarat keadilan ialah mereka yang mampu menegakan hukum 

diantara manusia, yakni harus adil sesuai dengan ketetapan al-Qur’an dan 

sunah Nabi Muhammad saw. dan kesanggupannya dalam menegakkan 

hukum tersebut13, hal ini didasari sebuah kisah sahabat Nabi Muhammad 

saw. yaitu Abu Żar al-Gifāri yang meminta jabatan namu kemudian Nabi 

Muhammad saw. menolaknya dikarenakan kelemahannya dalam penegakan 

hukum, sebagaimana terkisahkan dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang 

berbunyi:   َ
أ

   َ  َ
ٛ

 بَ   ٗ 

  َ
تِ

   َ
أ
 ب

ػَٜ   شَ  
 دَ   

  َ
َ   ع

ُ 

َ   سَٛٝ  
 د

َ   بَ  

ُ 
ٓ

َ َ ىوَ   
 

  َ
بَ   ع

   َ

 ا د

حَ      َ  َ

د
   َ

ز
   َ

 اُ

  َ
قا
 هَ   

حَ   ًَ  
   َ  دَ   ًَ 

شَ  
   َ

ب
   َ

ُ 

  َ
أ

   َ
 اْٝ  َ   َ  . خ

ا
   َ
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  َ   َ  َ   َ
     َ

   َ.
   َ

ٛ
     َ 

  َ 
   َ 

    َ 

.
   َ  َ 

  َ   َ    َ 
   َ 

   َ 
  َ       َ  

      َ 
  َ 

   َ 
    َ 

  َ 
   َ
    َ 

 ٓ     َ  
     َ 

  َ    َ      َ
   َ   َ 

ٓ
اش ُ

  َ
ٓ.َ   أ َُ   ب ًَ   هَ  

اش بٛ 
  َ

ًَ   هَ  
   َ
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   َ  َ
ظٛ

  َ
 بٛ َ  ا

ٛبَ   أ ُع
  َ
ع َٓ   

   َ  َ
ٛ َ  .َ   أ ُ

 رذ ب
بٛ .َ   أ َُ   ب َ َ ىوَ  

ٓ
 

فعج
ٓ
 ع رَ   

 َ        َ   ا دَ   ػثٜ ػِ

  َ  بَ 
إٗ  َ  

 .
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َ   ذ تاَ   أ اَٝ   إَ   رَ 

 .
راَ   أ ةٝ 
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   ًَ 

  َ
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 رَ   وَٕٗ   خ
  َ

  َ  ٗ

 ه

  َ
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  َ
ع
   َ  َ  َ

 ه

ا
   َ

ز
   َ ُ  َ

 ر

  َ
خ
   َ
أ

   َ  ًَ

رَ   
   َ  َ

ُ 

- 
شٛ  َ  
 هَ   

هَ  
   َ
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   َ
 ف

  َ  َ

 ب
  َ 
 حَ   أ

  َ
ه

   َ
َ   ك

 ٍا

 
Artinya: 

Telah mengabarkan kepada kami al-Abbas bin Muhammad berkata; 
telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid dari Sa'id bin Abu 
Ayyub dari Ubaidullah bin Abi Ja'far dari Salim bin Abu Salim al-Jaisyani 
dari ayahnya dari Abu Żar ia berkata, Rasulullah saw. bersabda 
kepadaku: Wahai Abu Żar, aku melihatmu orang yang lemah, namun 
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aku mencintaimu sebagaimana aku mencintai diriku, janganlah engkau 
mengangkat dirimu sebagai pemimpin atas dua orang, dan janganlah 
engkau menjadi wali anak yatim. 

Kiteria seorang pemimipin dalam pengankatannya sebagai kepala 

negara ialah memperolah dukungan atau persetujuan mayoritas dari umat 

 

12
Ibnu Taimiyah, Pedoman Islam Bernegara, terj. Firdaus (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 

1989), h. 9. 
13

Ibnu Taimiyah, al-Siyāsah al-Syar’iyah fī Iṣlā al-Rā’i wa al-Ra’iyah, h. 21. 
14

Abdurraḥman bin Syua‟ib, Sunan al-Kubra al-Nasāi (Bairūt: Mu‟assasah al-Risālah, 
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yang dipimpinnya, memenangkan pemilihan atau dukungan dari pemegang 

kekuasaan dalam masyarakat dan memiliki syarat integritas yang adil, kuat 

profesional, dapat dipercaya15. Sehingga dengan syarat terseut dapat 

memberikan maslahat bagi rakyat yang sedang dipimpinnya. 

1. Dasar argument 

Pembuktian Ibnu Taimiyah dalam pembagian tugas pemimpin atau 

dalam bidang apapun selalu mengarah pada keadilan dalam hal ini yang ahli 

dibidangnya, meskipun dalam hal ini yang ahli dalam kepemimpinan dalam 

kategori penegak hukum dari kalangan non muslim maka Ibnu Taimiyah 

menganggapnya sah-sah saja. Sebab dalam sejarah Islam kita juga mendapati 

seorang pemimpin yang di angkat oleh khalifa dinasti umayyah dari kalangan 

non muslim dikarenakan orang tersebut memiliki keahlian16. 

Pemimpin yang angkat atau dilantik Abdurrahman III pada saat itu 

bernama Hasdai bin Sapruth, pada saat situasi perdagangan sangat sulit 

sehingga diutuslah Hasdai bin Sapruthyang dipandang oleh Abdurrahman 

memiliki keahlian dalam hal negosiasi kerjasama dalam perdagangan dan 

kinerja Hasdai pada saat itu berhasil sampai mendapat pujian dari Ibnu 

Hayyān bahwa berkat Hasdai Bin Sapruth rakyat Abdurrahman bisa 

melakukan perdagangan didaerah Barcelona pada saat itu dan meraih 

banyak keuntungan17. 

Ibnu Taimiyah dalam persyaratan seorang pemimpin memberikan 

klasifikasi sesuai dengan bidang yang akan dipimpinnya, pemimpin dalam 

peperangan ialah yang mampu mebuta strategi peperangan, mempunyai 

 
15

Abu Tholib Khalik, “Pemimpin Non-Muslim dalam Perspektif Ibnu Taimiyah”, Jurnal 

Analisis Studi Keislaman, Vol. 14 No. 1 (Juni 2014), h. 82. 
16

Arip Septialona, “Perkembangan Islam di Andalusia pada Masa Abdurrahman III (al- 

Nashir Liddinillah, 912-961 M)”, Jurnal Tamaddun, Vol. 4 No. 1 (Januari–Juni 2016), h. 59. 
17

David Levering Lewis. The Greatness of Andalusia ( Jakarta: PT Serambi Ilmu 
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  َ  

 

kepiawaian dalam menyusun siasat, dan memiliki keberanian dalam 

mewujudkan ide cemerlangnya dalam peperangan, hal inilah yang kemudian 

menegaskan perwujudan dari pemikiran Ibnu Taimiyah yang empiris. 

Pandangan Ibnu Taimiyah dalam mengusung seorang pemimpin ialah 

seseorang yang mampu mewujudkan kebutuhan dan kesejahteraan manusia 

secara umum, yang kesejahteraan tersebut bukan hanya di dunia tetapi juga 

pada kesejahteraan di akhirat, serta dalam kehidupan dunia sosok pemimpin 

yang terpilih tersebut mampu melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar18. 

Teori yang mendukung pembuktian tersebut yakni hadis Nabi 

Muhammad saw. yang di riwayatkan oleh imam al-Bukhari dari sumber 

riwayat Abu Hurairah ra., yakni: 
  َ
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Artinya: 

  َ ضاػَ 

19ج
 

ظَ  
 رَ   

 اه
 فاّد َٓ   هَ   أٓ َٛ   ر   ؽ إ هَ   رَ   ًَ   ا ه

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah 
menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman telah menceritakan 
kepada kami Hilal bin Ali dari Atha' bin Yasar dari Abu Hurairah ra. 
Mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: Jika amanat telah disia- 
siakan, tunggu saja kehancuran terjadi, Ada seorang sahabat bertanya; 
'bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab bahwa Jika 
urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran 
itu. 

Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa dalam hal ini ialah tidak munkin 

terwujud sebuah kinerja yang sesuai dengan tujuan instansi jika yang 

menduduki instansi tersebut merupakan pejabat yang bukan ahlinya. Dapun 
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Ibnu Taimiyah, Majmū al-Rasāil al-Kubra (Qāhiṛah: Maktabah al-Misriyah, 1322), h. 

36. 
19

Muḥammad bin Ismail, Ṣaḥīh al-Bukhāri (Bairūṭ: Dār Tauqi al-Najāh, 2001), h. 104. 
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dalil tentang pemberian amanat diantara manusia sebagaimana dalam QS al- 

Nisā/4: 58   َ
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Terjemahnya: 

اََ   َُ   ب ٍٞؼاَ   ش ماُ اَّىو اَُ  َ   ٓ َ   بَ   اٝر صَ    ػ
 ػظنٌَ   ٛ

 اَّىو اَُ   َ   هَ   تاىؼدَ  

Sesungguhnya Allah swt. menyuruh kamu menyampaikan amanah 
kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara 
manusia, maka hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya 
Allah swt. memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. 
Sesungguhnya Allah swt. Maha Mendengar lagi Maha Melihat20. 

Ayat ini memberikan pemaparan contoh keberhasilan dari makna 

atau maksud dari hadis sebelumnya yang ketika penyerahan pemimpin 

diserahkan kepada yang bukan ahlinya, salah satu kehancurannya ialah 

keadilan tidak akan tercipta dalam tatanan pemerintahan, yang demikian 

bukan hanya dalam sistem pemerintahan tetapi juga dalam lembaga 

manapun. Adapun firman Allah swt. dalam QS al-Māidah/5: 51, yaitu: 
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Terjemahnya: 

  ٌَٖ ه اَّىو اَُ   َ   ٍْ  أَّ   ف ٍْنٌ ٝر٘ىٌٖ رٛ ًَ   هَ   اىع اىقً٘ دَٙ   ٝٔ َ 

 

 

Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Sebagian mereka menjadi 
teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang 
menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk 
golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada 
kaum yang zalim21 

Makna dalil dari segi perintahnya berdasarkan cara Ibnu Taimiyah 

menafsirkan al-Qur’an ialah al-Qur’an dengan al-Qur’an lebih didahulukan, 

maka pada surah QS al-Māidah ayat 51 menjadi penguat atas perintah dari 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang 
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QS al-Nisā ayat 58, hal ini juga bukan hanya Ibnu Taimiyah yang 

berpandangan demikin berdasarkan cara penafsirannya, akan tetapi ulama 

 

20
Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 87. 

21
Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 117. 
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mujtahid lainnya juga memiliki cara penafsiran yang sama. Ayat ini juga 

memberikan contoh seorang muslim atau orang beriman sebagai orang yang 

dipilih dalam memilih pemimpin dikarenakan jika benar orang beriman atau 

muslim itu dalam agamanya maka sudah dipastikan dia berperilaku amanah, 

disebabkan agamanya yang mengajarkan hal tersebut yaitu agama Islam. 

2. Pemahaman landasan argument 

Pemahaman Ibnu Taimiyah dalam menanggapi ayat yang berkaitan 

dengan pengangkatan seorang pemimpin yang dalam ayat al-Qur’an 

melarang non muslim. Ayat ini menjadi perselisihan dikalangan ulama yang 

sebahagian dari mereka mengatakan apakah ini perintah yang ditujukan 

untuk seluruh umat Islam. Hal ini dikarenakan ayat ini turung berkenaan 

dengan kisah Ubadah bin Ṣamit dan Abdullah bin Ubay bin Salul yang lebih 

memilih berpegang teguh dengan sumpah palsu mereka, dalam niat mereka 

memiliki keinginan ingin menyerang umat Islam, sedangkan mereka itu 

berasal dari kalangan umat yahudi dan nasrani, sehingga Allah swt. 

memberitahukan Nabi Muhammad saw. untuk tidak menjadikan mereka 

sebagai teman dan mempercayai mereka22. Pada kesimpulan ayat ini bahwa 

yang diharamkan ialah mereka yang memiliki niat yang buruk atau 

mempunyai niat untuk menyengsarakan umat Islam. 

Ibnu Taimiyah dalam memahami dalil dalam perintah larangan maka 

beliau memberikan pertimbangan dengan adanya beberapa qarīnah, selain 

itu dalam kepemimpinan negara yang menurut konsep Ibnu Taimiyah ialah 

meletakkan keadilan dan amanah paling pokok sebagai esensi dari sebah 

kekuasaan, lebih lanjut Ibnu Taimiyah menganggap bahwa kepala negara 

 

 

22
Muḥammad bin Jarīr, Tafsīr Jamī’u al-Bayān fī Ta’wīli al-Qur’ān, jilid 9 (Bairūt: 

Mu‟assasah al-Risālah, 2000), h. 97. 
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atau pemimpin hanyalah pelaksana hukum bukan pembuat hukum23, oleh 

karena itu keimanan bukan menjadi persoalan dalam penerapan keadilan 

dan amanah tersebut. 

Penentangan Ibnu Taimiyah sebagaimana anggapan sebagian umat 

Islam terhadapnya bahwa Ibnu Taimiyah menetang perintah memilih 

pemimpin muslim sebagaimana ayat pada surah al-Maidah ayat 51, hal ini 

tidak mengubah corak dari pada bentuk politik Ibnu Taimiyah dalam soal 

kepemimpinan yang meletakkan amanah dan keadilan di atas segala-galanya, 

karena bukan hanya dalilm al-Qur’an itu yang Ibnu Taimiyah tentang tapi 

hadis Nabi Muhammad saw. tentang perintah memilih pemerintah dari kaum 

quraisy pun ditentangnya. Akan tetapi penetangan Ibnu Taimiyah tersebut 

tidak membuat asas pemikirannya sesuai dengan nafsunya tetapi ada hadis 

riwayat Sa’īd al-Khudri yang memberi dukungan secara tersirat terhadap 

pemikiran politik pengankatan pemimpin oleh Ibnu Taimiyah. 

Tinjauan dalil Ibnu Taimiyah secara petunjuk lafal terhadap firman 

Allah swt. dalam surah al-Nisā ialah lafal Dilālah al-Isyārah yang menurut 

Abdul Wahhab Khallaaf ialah lafal yang maknanya tidak cepat ditangkap atau 

dipahami24, hal ini disebabkan karena Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip 

oleh Buya Hamka dalam tafsirnya bahwa dalil atau ayat tersebut merupakan 

ayat yang mengarahkan pada maksud ayat yakni cakap dalam memimpin25, 

Ibnu Taimiyah menguatkan pemahamannya dengan dalil Umar bin Khattab 

yang mengatakan bahwa barang siapa yang memegang kekuasaan kaum 

muslimin, lalu  diangkatnya  seseorang  dengan  pilih  kasih atau  kerena 

 

23
Iwan Swasana dkk, “Pemikiran Politik Islam Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah 

mengenai Hakekat Negara”, Jurnal Politik dan Pemerintahan, h. 51. 
24

Abdul Wahhab Khallaf, Ilm Uṣul al-Fiqh wa Khalasat Tarikh Tasyri (Misri: Muṭba‟ah 

al-Madaniy, 1375), h. 138. 
25

Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, Tafsir al-Azhar (Singapura: Pustaka Nasional PTE 

LTD Singapura, t.th), h. 1269. 
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hubungan keluarga maka dia sedang berkhianat pada Allah swt. dan Nabi 

Muhammad saw. 

3. Fatwa 

Fatwa imam Ibnu Taimiyah dalam perkara pengankatan pemimpin 

yang berdasarkan pertimbangan Argumentasi, Pembuktian dan atau 

Pemahaman yang mengutamakan keadilan di atas segala-galanya dengan 

dasar al-Qur’an dan hadis maka Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa 

kepemimpinan non muslim dalam negara yang notabenenya penegak hukum 

atau pelaksana produk hukum maka tidak menjadi permasalahan dalam 

agama Islam dengan catatan bahwa diri non muslim tersebut ahli dalam 

bidang atau jabatan yang ingin diembangnya26. 

Ibnu Taimiyah dalam kontekstualisasi hukum Islam setelah 

pemaparan tersebut dapat kita lihat bahwa dirinya tidak menafikan 

pemikiran terhadap kontekstualisasi hukum Islam, yang menggali hukum 

secara mendalam, tujuan hukum itu sendiri, bahkan justru dengan 

pemikirannya tersebut menguatkan bahwa Ibnu Taimiyah merupakan 

mujtahid ulung yang pemikiran hukum Islamnya dibarengin dengan sebuah 

pemikiran kontekstualisasi (kontekstualisasi hukum Islam)27. 

Imam mujtahid masing-masing memiliki corak pemikiran hukum yang 

berbeda, mulai dari imam mazhab sebelum masa Ibnu Taimiyah sampai pada 

saat ini mujtahid memiliki corak pemikiran yang berbeda-beda satu dengan 

yang lainya, seperti Imam Abu Hanifah yang sangat terkenal dengan 

penggunaan akalnya dalam merumuskan atau menganalisis hukum Islam 

yang kemudian beliau menyimpulkannya dengan metode Istihsan, sama 

 
26

Abu Tholib Khalik,“Pemimpin Non-Muslim dalam Perspektif Ibnu Taimiyah”, Jurnal 

Analisis Studi Keislaman, h. 86. 
27

Qamaruz Zaman,"Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah", Politea: Jurnal Politik Islam, Vol. 

2 No. 2 (2019), h. 111-129. 
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halnya dengan Ibnu Taimiyah yang juga memiliki corak Istishab dalam 

pemikirannya merumuskan hukum Islam yang berbeda dengan Imam-Imam 

lainnya28. 

Corak pemikiran setiap imam mujtahid selalu dilatar belakangi 

dengan lingkungan dimana seorang mujtahid tersebut berdomisili29, Ibnu 

Taimiyah adalah seorang imam mujtahid yang lahir pada 10 Rabiul Awal 

1263 di Kota Harran Negara Turky, sebuah tempat kelahiran Ibnu Taimiyah 

sudah banyak masyarakat melakukan ritual dengan bersandarkan dirinya 

agama Islam akan tetapi perbuatannya banyak melenceng dari ajaran Islam, 

dengan dasar pertimbangan itulah Ibnu Taimiyah ingin kampung 

halamannya yakni masyarakat menjalankan ajaran agama Islam sesuai 

dengan ajaran Islam sehingga Ibnu Taimiyah selalu mendakwahkan ajakan 

untuk kembali pada al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad saw. sehingga dari 

bentuk dakwah tersebut Ibnu Taimiyah dikenal dengan imam mujtahid 

dengan metode hukum Istishab hukum yang selalu berlandaskan dengan 

dalil. 

Metode Istishab inilah yang kemudian banyak doktrin Ibnu Taimiyah 

yang kontroversial ditengah masyarakat Islam, seperti penyataan Ibnu 

Taimiyah yang mengatakan bahwa kepemimpinan atau sistem pemerintahan 

non muslim yang adil dan amanah jauh lebih baik pada sistem pemerintahan 

muslim yang tidak adil dan tidak amanah, pernyataan ini bukan hanya 

berlandaskan ayat al-Qur’an akan tetapi pernyataan tersebut merupakan 

bahasa dari pengalaman Ibnu Taimiyah yang merasakan bagaimana sebuah 

 

 
28

Hanif Aidhil Alwana,"Aliran Pemikiran Ushul Fiqh dan Pengaruhnya terhadap 

Pendekatan Hukum Islam." Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), Vol. 19 No. 2 (2020), h. 147-162. 
29

Masnun Tahir,"Pemikiran TM Hasbi Ash-Shiddieqy: Sumber Hukum Islam dan 

Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia." al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga 

Islam, Vol. 1 No. 1 (2016), h. 117-152. 
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kepimpinan mengharuskan diri dan keluarganya meninggalkan kampung 

halamannya30. 

Ibnu Taimiyah dengan metode Istishab mengelolah berbagai macam 

dalil hukum yang tidak pernah keluar dari dalil hukum Islam yang telah 

disepakati, bukan berarti Ibnu Taimiyah tidak menggunakan takwil dalam 

istinbat hukum, karena Ibnu Taimiyah juga dikenal dengan pemikiran 

tafsirnya yang bercorak bil Matsur, serta bukan berarti Ibnu Taimiyah tidak 

menggunakan akal dalam istinbat hukum Islam karena dalam dalil hukum 

Islam yang disepakati ada qiyas dengan berbagai macam pembagiannya yang 

juga akal dalam pemerannya, atau dapat diberi kesimpulan dalam 

pembahasan takwil bahwa Ibnu Taimiyah juga melakukan takwil pengalihan 

makna kepada makna lain yang saling berkaitan tanpa keluar dari dalil-dalil 

yang disepakati oleh Imam-Imam Muktabar31. 

Kontekstualisasi hukum Islam Ibnu Taimiyah dapat dilihat pada 

kemajuan teknologi dalam beberapa dekade ini memberikan dampak 

terhadap dunia ekonomi tidak terkecuali dalam jual beli, salah satu syarat 

jual beli ialah dengan adanya akad yang dilakukan antara produsen dengan 

konsumen yang sebahagian besar ulama mensyaratkan dengan bentuk 

ucapan, Ibnu Taimiyah dikenal lebih luwes dari pada ulama lainnya dalam 

peraturan akad jual beli, hal tersebut Ibnu Taimiyah tidak mensyaratkan 

dalam akad jual beli untuk saling bertatap muka ataupun dengan ucapan ijab 

Kabul,  Ibnu  Taimiyah  berprinsip  bahwa  asas  keadilan  dan  suka  rela 

 
 
 

 

30
Khalik, Abu Tholib,"Pemimpin Non-Muslim dalam Perspektif Ibnu 

Taimiyah." Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 14 No. 1 (2017), h. 59-90. 
31

Ardiansyah,"Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Paham 

Salafi", Journal Analytica Islamica, Vol. 2 No. 2 (2013),h. 246-261. 
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menjadikan akad itu dikatakan sah baik dalam beberapa bentuk lain seperti 

tombol tanda jadi membeli barang pada aplikasi sosial media32. 

Asas keadilan dibuktikan dengan beberapa bukti deskripsi atau hasil 

unboxing dari pembeli yang terdahulu, unboxing inilah sebagai 

pertimbangan atau penilaian nyata dari catatan yang ada pada deskripsi 

produk yang ingin dibeli dikarenakan telah dibuktikan kualitas barang. 

Sedangkan bukti asas suka rela ialah dengan keinginan menekan tombol beli 

pada kolom yang telah disediakan setelah konsumen membaca dan melihat 

produk yang ingin dibelinya33. 

Kemudahan seperti itu dengan seiring perkembangan teknologi 

semaking banyak menyediakan platform diberbagai sosial media untuk 

kegiatan dalam jual beli, kegiatan tersebut semaking banyak memberikan 

keuntungan pada produsen yang melakukan promosi pada platform di media 

sosial, sehingga muncul berbagai pertentangan dari kalangan yang 

melakukan jual beli dipasar tradisional, pada hasilnya terjadilah pro dan 

kontra sehingga pemerintah khususnya di Indonesia mengeluarkan praturan 

yang membatasi kegiatan tersebut sebagaimana tertuang dalam peraturan 

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang 

perizinan usaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha 

dalam pandangan melalui sistem ektronik yang dikeluarkan pada selasa 26 

September 202334. 

 
 

 

32
M. Nasri Hamang,"Sistem Ijtiha dalam Hukum Islam (Metodologi Pembaruan Ibnu 

Taimiyah)", Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 8 No.1 (2010), h. 37-46. 
33

Muhammad Aswad,"Asas-asas transaksi keuangan syariah" Iqtishadia, Vol. 6 No. 2 

(2016), h. 343-356. 
34

Arya Putra Perdana, Azhar Muttaqin and Sofyan Arief,"Perlindungan Hukum 

Konsumen dalam Jual Beli Online dengan Jasa Escrow", Notary Law Journal, Vol. 1 No. 2 

(2022), h. 100-115. 
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Peraturan Menteri Perdagangan tersebut dikeluarkan dengan 

pertimbangan untuk melindungi perdagangan dari pedagang kecil lainnya, 

hal tersebut dikarenakan perdagangan di sosial e-commerce memiliki daya 

tarik kepada konsumen dari segi harga yang ditawarkan dinilai sangat 

murah, yang demikian terjadi karena para pedagang di sosial e-commerce 

mendapatkan subsidi dari alat atau tempat dimana mereka memperjual 

belikan barangnya, sehingga muncul kekhawatiran akan adanya pasar 

monopoli dimasa akan datang dan membuat para pedagang kecil tidak 

memiliki daya tarik ditengah masyarakat35. 

Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang berbeda dalam menangani 

sebuah persoalan tentang harga, dalam hal ini Ibnu Taimiyah memberikan 

sebuah ketentuan atau asas dalam menentukan harga pasar yakni petetapan 

nilai harga terhadap suatu barang dapat diterimah secara umum dan secara 

kebiasaan pada barang sejenis atau sama pada tempat atau waktu tertentu, 

sedangkan sosial e-commerce memiliki harga yang tergolong rendah dari 

penjual dipasar tradisinal dikarenakan pada penjualan di social e-commerce 

merupakan tangan pertama, serta adanya subsidi dari fitur sosial e-commerce 

yang menyediakan gratis onkos kirim36. 

Ibnu Taimiyah dikenal dengan konsep Istishab-Nya dalam mengolah 

dalil-dalil hukum Islam dan menjadikan semua hukum Islam yang diciptakan 

oleh beliau menggunakan Istishab sebagai alat dalam mengeluarkan hukum, 

seperti apa yang Ibnu Taimiyah sampaikan mengenai perubahan harga 

barang dipasar dengan mengatakan sebuah perkara yang relative, yang 

 

35
Agus Tohawi,"Ritme Bisnis Digital: Dinamika Transaksi Online Jesika Shop 

Kebonagung dalam Konteks Ekonomi Islam", Journal on Education, Vol. 6 No. 1 (2023), h. 

10490-10495. 
36

Syamsul Hilal,“Konsep Harga dalam Ekonomi Islam (Pemikiran Ibnu 

Taimiyah)”, Dasar : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 6 No. 2 (2014), h. 182-193. 
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demikian hal tersebut sebagaimana sabda nabi Muhammad saw. yakni Anas 

bin Malik berkata, pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. harga barang 

manjadi mahal, sehingga orang-orang berkata, wahai Rasulullah! tetapkanlah 

harga, maka Rasulullah saw. bersabda, Sesungguhnya Allah Sang Maha 

Pencipta, yang Maha Menggenggam dan yang melapangkan serta hanyalah 

Dia yang Maha Penentu harga, dan saya berharap bertemu Allah swt. dalam 

keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang saya 

perbuat kepadanya baik hak darah maupun harta37. 

Hadis tersebut memberikan legitimasi tentang bagaimana sikap 

hukum yang diambil nabi Muhammad saw. dalam penetapan harga pasar, 

yang pada sebuah kesimpulan bahwa harga barang yang di pasar mengalami 

kenaikan pada saat itu disebabkan karena dipicu oleh biaya yang digunakan 

dalam pengelolaan barang di pasar, oleh sebab itu penurunan harga barang 

disuatu daerah tertentu bisa saja terjadi bukan karena sebab menginginkan 

monopoli pada pasar akan tetapi fungsi pasar tersebut yang 

menyebabkannya38. 

Penjualan di platform sosial e-commerce sangat mudah dan wajar 

dalam memasang harga yang lebih murah dari pada pasar tradisional 

dikarenakan mereka tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk 

membayar pajak pada lokasi penjualan barang seperti yang ada dipasar 

tradisional karena penjualan online dapat dilakukan di rumah dengan modal 

kuota yang akan menjadi bayaran dalam menyiarkan barang dagangan39. 

 

37
Ika Yunia Fauzia, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah, 

(Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Grup, 2014), h. 201-204. 
38

 Supriadi Muslimin, Zainab dan Wardah Jafar,"Konsep Penetapan Harga dalam 

Perspektif Islam", Jurnal al-Azhar Ekonomi Islam, Vol. 2 No. 1 (2020), h. 1-11. 
39

Sholeh Rachmatullah,"Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Laptop pada Toko 

Online dengan Metode Fuzzy Tahani", Sinkron: jurnal dan penelitian teknik informatika, Vol. 3 

No. 1 (2018), h. 143-152. 
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Rahasia dibalik kombinasi perkembangan di era modern saat ini 

dengan kaidah umum yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah menyangkut dalil 

hukum dari al-Qur’an dan hadis ialah memberikan legitimasi atau 

pembuktian terhadap sabda nabi Muhammad saw. tentang “urusan dunia 

kalian lebih mengetahuinya tetapi jika berkaitan dengan akhirat maka 

kembalikanlah kepadaku” hal tersebut memberikan ruang yang luas untuk 

bagaimana dalam kehidupan dunia ini dipenuhi dengan berbagai karya, 

keluasan dalam berkarya menurut pandangan Islam tetap pada pemantauan 

kaidah bahwa “segala sesuatu yakni muamalah maka hukumnya boleh untuk 

dilaksanakan sampai ada dalil yang melarangnya”40 

Sistem pasar online atau sosial e-commerce merupakan bentuk pasar 

baru yang tidak memiliki dalil hukum mengenai pelarangannya dan menurut 

ketentuan Ibnu Taimiyah merupakan bentuk tertentu dalam melakukan 

penjualan barang, sehingga menyangkut penjualan barang yang memasang 

harga murah tidak termasuk bentuk monopi sebagaimana yang dimaksudkan 

atau dikhawatirkan dalam bagian mengingat dalam Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha41. 

Fikih muamalah khususnya transaksi jual beli menetapkan prinsip 

atau asas suka sama suka, dalam pasar atau transaksi jual beli offline pembeli 

atau konsumen terkadang membeli suatu barang padahal barang tersebut 

tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan tetapi karena ibah atau kasihan 

dengan penjual barang tersebut dan juga dalam pasar offline terjadi 

pemkasaan  dalam  pembelian  barang  sehingga  dengan  ini  semua 

 
40

Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf,"Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam 

Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal", Jurnal Hukum Ekonomi 

Syariah, Vol. 3 No. 2 (2020), h. 131-144. 
41

Widadatul Ulya,"Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha pada Transaksi Bisnis Social 

Commerce TikTok Shop (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)", Journal Of Indonesian 

Comparative Of Syariah Law, Vol. 6 No. 1 (2023), h. 1-33. 
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menyimpang dari asas suka sama suka, sedangkan dalam penjualan barang di 

platform pada sosial e-commerce penyimpangan asas suka sama suka tidak 

akan terjadi dikarenakan jika pembali tidak ingin membeli barang yang 

dilihat dalam platform social e-commerce maka pembeli langsung 

meninggalkan halaman penjualan tersebut, sehingga pasar online atau social 

e-commerce sangat muda dalam menerapkan asas muamalah yakni suka 

sama suka42. 

Pandangan prinsip hukum Islam dalam melihat pendapat yang dipilih 

Ibnu Taimiyah dalam teori ‘Adam al-kharaj ialah merupakan pendapat yang 

sejalan dengan prinsip hukum Islam, hal tersebut dikarenakan teori atau 

prinsip ‘adam al-kharaj merupakan prinsip yang berupaya meminimalisir 

kesulitan dalam melakukan tindakan dalam muamalah sebagaimana 

keinginan dari banyaknya dalil hukum Islam yang memiliki subtansi bahwa 

kemudahan lebih disukai oleh Allah swt. dari pada kesukaran, sedangkan 

kemudahan dalam transaksi jual beli pada platform media sosial dengan 

segala kemurahannya merupakan salah satu diantara bentuk kemudahan 

yang tersedia saat ini, seperti pembelian atau transaksi dengan jarak jauh 

yang mengurangi tenaga dalam keluar mencari apa yang diinginkan, karena 

transaksi jual beli dapat diakses dari rumah atau didaerah tertentu dengan 

jumlah yang luas43. 

Prinsip Taqlīd al-Taqālīf pada transaksi di platform media social 

sangat jelas dan juga menyebabkan kemudahan pada prinsip ‘Adam al-Kharaj 

terwujud,  konsumen  terkadang  gagal  dalam  membeli  suatu  barang 

 

 
42

Saragih, Alexandra Exelsia, dan Muhammad Fadhil Bagaskara,"Perlindungan Hukum 

Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce", Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan 

Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 2 No. 2 (2023), h. 145-155. 
43

Meida Lutfi Samawi,"Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Online", al-Deenar: 
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dikarenakan harga yang mahal, sedangkan harga mahal tersebut tidak dapat 

diminimalisir dikarenakan keuntungan yang ingin juga didapatkan oleh 

penyedia barang tangan kedua, sedangkan penjualan di platform media 

social memberikan harga murah dikarenakan barang yang dijual merupakan 

barang produksinya yang tidak membutuhkan perantara tangan kedua yang 

menimbulkan kenaikan harga, sehingga dengan kelangsungan tersebut 

mewajarkan adanya pasang harga yang terbilang murah, sehingga dengan 

adanya harga atau media tersebut meminimalisir atau menguragi beban 

konsumen atau mewujudkan prinsip hukum Islam yakni Taqlīd al-Taqālīf44. 

Konsumen dalam dalam transaksi jual beli kebanyakan mereka 

memilih melakukan transaksi melalui media di platform sosial e-commerce 

dikarenakan sedikitnya bahaya dan juga mudarat yang akan dialaminya, 

mudarat yang akan terminimalisir jika melakukan transaksi jual beli online 

yakni tidak dikhawatirkasn terjadi kecelakaan, dan biaya yang dikeluarkan 

sesuai dengan harga yang tertera disosial media tersebut, hal itu jika 

dilakukan dengan bentuk offline maka biaya yang akan di keluarkan sudah 

dipastikan diatas harga barang yang telah diketahui, karena biaya bahan 

bakar, biaya parker, biaya konsumsi ketika melakukan perjalanan, rasa letih 

yang juga harus terbayarkan, sehingga dengan hadirnya transaksi online di 

sosial e-commerce sangat sesuai dengan prinsip hukum Islam yakni al- 

Mashlahat atau kebaikan manusia45. 

Ibnu Taimiyah memberikan batasan terhadap sejauh mana 

pemerintah  sebagai  penguasa  dalam  mengatur  sistem  perekonomian 

 

 
44

Shabur Miftah Maulana,"Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan 

Online", Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 29 No. 1 (2015), h. 1-9. 
45

Zahratul Aini dan Fatimah Zahara,"Hukum Penjualan Obat Cytotec Secara Bebas 
Menurut Perspektif Saddu Dzari‟ah dan Kesehatan (Studi Kasus Market Place Shopee)", al- 
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khususnya dalam bidang pemasaran, dengan demikian Ibnu Taimiyah 

menegaskan bahwa pemerintah hendaknya tidak ikut dalam mengurusi 

peredaran perekonomian barang di pasar keciali jika terjadi penimbungan, 

sedangkan monopoli yang dimaksud dalam peraturan mengenai pembatasan 

penjualan barang di platform sosial media merupakan penentuan harga 

barang yang sudah jelas peruntukan atau hukumnya pada penjelasan 

sebelumnya yang oleh Ibnu Taimiyah menetapkan kebebasan berdasarkan 

keadaan tertentu46. 

Ibnu Taimiyah bukanlah ulama mujtahid yang anti terhadap putusan 

pemerintah, akan tetapi Ibnu Taimiyah dalam pengaturan harga pasar tidak 

membenarkan pemerintah ikut mengintervensi kecuali jika terjadi 

kecurangan didalamnya. Ibnu Taimiyah dengan pemahaman yang kuat 

terhadap dalil-dalil hukum Islam mengharuskan segala hukum berlandaskan 

dengan dalil al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad saw. Ibnu Taimiyah 

dengan sejarah yang terjadi dikampung halamannya tentang praktek umat 

Islam yang dinilai keluar dari nilai ajaran Islam, mengakibatkan dirinya 

selalu selalu mensinkronkan putusan hukumnya dengan prinsip hukum 

Islam. 
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Tambunan, Ria Tifanny dan Hendra Hendra,"Perspektif Imam Al-Ghazali dan Ibn 

Taimiyah dalam Konsep Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga terhadap Perekonomian 

Islam", Modeling: Jurnal Program Studi PGMI, vol. 10 No. 3 (2023), h. 654-662. 



 

 

 

BAB V 
 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
 

Urgensi kontekstualisasi hukum Islam secara garis besar merupakan 

kajian hukum Islam yang menggali hakikat hukum Islam baik dari segi dalil 

maupun hakekat berdasarkan perspektif mujtahid, kontekstualisasi hukum 

Islam memberikan pemaparan dalam merangkai dalil hukum Islam serta cara 

atau metode dalam memutuskan hukum berdasarkan dalil hukum, 

kontekstualisasi hukum Islam menjadi alat dalam memberikan pilihan 

hukum terhadap yang membutuhkannya dengan memaparkan bentuk 

istinbat yang dipakai oleh para mujtahid dengan melihat dasar pemikirannya 

yang dibutuhkan oleh mukallaf, dari semua itu kontekstualisasi hukum Islam 

akan tertuju pada maslahat hukum yang ujungnya akan berakibat kebaikan 

pada mukallaf. 

Ibnu Taimiyah memiliki pendekatan kontekstualisasi yang konsisten 

dalam menangani problematika hukum Islam. Beliau mengutamakan dalil 

yang memiliki kualitas yang sama, tidak menggunakan hadis yang tidak 

sahih, dan jika tidak menemukan dalil sahih, beliau menerapkan metode 

hukum istishab sebagai asas legalitas hukum Islam. Meskipun dianggap 

ekstrim oleh sebagian umat Islam, Ibnu Taimiyah sebenarnya bersikap 

kompromi dengan mengkompromikan dalil-dalil menggunakan metode 

hukum yang masih diperselisihkan oleh beberapa ulama. Tuduhan bahwa 

beliau anti-tekstualisasi kurang tepat, karena Ibnu Taimiyah hanya melarang 

pentakwilan pada nas atau lafal yang tegas dan qath'i, bukan pada seluruh 
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ajaran agama Islam. Penting untuk dicatat bahwa Ibnu Taimiyah melakukan 

pentakwilan jika dia menilai bahwa lafal tersebut memungkinkan untuk 

ditakwil, berdasarkan pada rasionalitas dan dukungan dari satu atau 

beberapa dalil hukum yang mendukung pentakwilan tersebut. 

Pandangan Ibnu Taimiyah terhadap harga barang dalam pasar online, 

seperti sosial e-commerce, mencerminkan prinsip ‘Adam al-kharaj yang 

sejalan dengan kemudahan dalam bermuamalah. Beliau menekankan 

minimalkan kesulitan dalam tindakan, sejalan dengan prinsip Islam yang 

mengutamakan kemudahan dari pada kesulitan. Dalam konteks regulasi 

pemerintah terhadap sosial e-commerce, Ibnu Taimiyah memberikan batasan 

terhadap campur tangan pemerintah, kecuali jika terjadi penimbunan atau 

kecurangan. Meskipun tidak anti pemerintah, Ibnu Taimiyah menekankan 

bahwa hukum harus berlandaskan pada al-Qur'an dan hadis Nabi 

Muhammad saw. Secara keseluruhan, pemikiran Ibnu Taimiyah 

mencerminkan upaya mempertahankan nilai-nilai Islam dalam menghadapi 

perubahan zaman dan teknologi. Meskipun beberapa pandangannya 

kontroversial, prinsip-prinsip hukum Islam seperti keadilan, kemudahan, dan 

kebebasan dijaga dengan konsistensi dan keselarasan. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Kontekstualisasi hukum Islam diharapkan menjadi alat bagi mukallaf 

yang menginginkan hukum bukan hanya sebagai jawaban dari 

pertanyaan sebuah masalah akan tetapi solusi hukum yang memiliki 

nilai hikmah. 

2. Pemahaman mengenai kontekstualisasi hukum Ibnu Taimiyah menjadi 

referensi bahwa Ibnu Taimiyah merupakan generasi terdahulu yang 
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memiliki istinbat hukum yang sangat relefan dengan penggalian makna 

dibalik dasar hukum atau dalil hukum. 

3. Pemahaman kontekstualisasi hukum Islam Ibnu Taimiyah era modern 

menjadi alat dalam memberikan jawaban setiap permasalahan baru 

dalam Islam dengan mengelolah dalil-dalil hukum Islam. 
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LAMPIRAN 

 
C. Komposisi Bab 

BAB I pembahasan mengenai latar belakang masalah berisikan 

mengenai das sollen yakni Ibnu Taimiyah merupakan imam mujtahid dengan 

kepakaran kontekstualisasi hukum Islam yang beliau miliki dan sejarah 

mengatakan bahwa beliau menamatkan pendidikan kontekstualisasinya dan 

menjadi pakar dalam bidang tersebut diusia 20 tahu. Sedangkan das sein 

ialah telah terjadi saat ini sebahagian umat Islam mengaku dirinya pengikut 

Ibnu Taimiyah dengan menamai dirinya sebagai salafiyah (pengikut umat 

terdahulu yakni Ibnu Taimiyah). Adapun perlunya melakukan penelitian ini 

ialah untuk tetap memberikan ruang akan kehadiran kontekstualisasi hukum 

Islam ditengah umat Islam dengan mewujudkan ajaran kontekstualisasi 

hukum Islam yang memiliki peran penting dalam istinbat hukum. Sedangkan 

akibat dari membiarkan pelarangan kontekstualisasi hukum Islam 

sebagaimana anggapan salafiyah ialah akan menimbulkan dan tercipta 

produk hukum yang ekstrim yang tidak bisa saling memiliki rasa hormat 

terhadap sebuah perbedaan. Rumusan masalah berisikan pertanyaan yang 

akan menkaji urgensi kontekstualisasi hukum Islam, hakikat kontekstualisasi 

hukum Islam Ibnu Taimiyah dan kontekstualisasi hukum Islam pengikut Ibnu 

Taimiyah (salafiyah). Selain itu bab satu berisikan pengertian judul dan 

ruang lingkup pembahasan, kerangka teoritis, tujuan dan kegunaan 

penelitian, metodologi penelitian serta komposisi bab. 

BAB II pembahasan mengenai jawaban rumusan masalah satu yakni 

bagaimana urgensi kontekstualisasi hukum Islam jika dikatakan bahwa 

posisinya begitu memiliki tempat yang fundamental dalam istinbat hukum. 

pada pembahasannya menyajikan sebuah teori yang dimiliki oleh falasah 
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hukum Islam sebagai bentuk wujudnya yang memiliki keterkaitan dalam 

hukum islam, pembahasan ini juga menyajikan bagaimana awal mula 

terciptanya perbedaan hukum dikalangan ulama mujtahid tentang 

bagaiaman kontekstualisasi hukum Islam mengelolah dalil-dalil hukum 

untuk sebuah problematika ditengah umat Islam. 

BAB III pembahasan ini mengenai jawaban dari rumusan masalah dua 

yakni bagaimana realitas kontekstualisasi hukum Islam Ibnu Taimiyah, pada 

pembuktian kontekstualisasi Ibnu Taimiyah mneguarai bagaimana Ibnu 

Taimiyah sehingga memiliki pandangan yang berbeda dengan ulama yang 

lainnya pada pemilihan pemimpin non-muslim dalam, dengan argumentasi 

bahwa pemilihan sebuah pemimpin bukan merupakan amalan yang memiliki 

tuntunan secara detil dalam Islam, argumentasi Ibnu Taimiyah tersebut 

diperkuat dengan dalil-dalil hukum Islam dan cara Ibnu Taimiyah memahami 

dalil-dalil tersebut. Dalam perkara wanita haid membaca al-Qur’an yang akan 

menjadi sampel dalam mengurai kontekstualisasi hukum Ibnu Taimiyah yang 

juga memiliki pandangan yang berbeda dengan sebagian ulama mujtahid 

lainnya, pada pemabahasan ini juga bukan hanya mengenai argumentasi Ibnu 

Taimiyah dan pemahamannya terhadap dalil namun pada pembahasan ini 

akan ditemukan jawaban tentang apakah Ibnu Taimiyah merupakan ulama 

mujtahid yang tekstual secara menyeluruh memahami dalil atau hanya pada 

sebagian dalil saja. 

BAB IV merupakan jawaban dari rumusan masalah ketiga yang 

membahas mengenai kontekstualisasi hukum Ibnu Taimiyah era modern 

atau saat ini, pada pemabahasannya akan diuraikan pemikiran sebagan umat 

Islam yang mengaku pengikut Ibnu Taimiyah dengan mengatasnamakan diri 

mereka salafiyah atau pengikut salaf (umat terdahulu). Menguraikan 
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pemahaman mereka yakni salafiyah tentang pemilihan kepemimpinan yang 

mewajibkan seorang Islam dengan argumentasi mereka serta pemahaman 

mereka terhadap dalil-dalil hukum Islam, serta menguraikan pemahaman 

salafiyah tentang wanita yang bagi mereka melarang untuk membaca al- 

Qur’an sehingga dengan pembahasan ini akan terlihat perbedaan 

kontekstualisasi hukum Ibnu Taimiyah (salaf) dengan pengikut Ibnu 

Taimiyah (salafiyah). 

BAB V merupakan kesimpulan dari pembahasan di bab kedua yakni 

data secara ilmiyah yang memaparkan urgensinya sebuah kontekstualisasi 

hukum Islam, bab ketiga ialah bukti bahwa Ibnu Taimiyah merupakan imam 

mujtahid yang familiar dengan hukum Islam yang telah beliau keluarkan 

dalam bentuk fatwa dari proses penemuan hukum yang bersentuhan dengan 

kontekstualisasi hukum Islam, bab keempat adalah bukti bahwa umat Islam 

yang mengaku salafiyah (pengikut Ibnu Taimiyah) tidak konsisten dalam 

mengikuti Ibnu Taimiyah hal itu didasari cara berpikir mereka terhadap 

hukum Islam yang berbeda dengan cara berpikir Ibnu Taimiyah dalam 

bidang hukum, selain itu bab lima juga berisikan implementasi serta daftar 

pustaka. 


