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Abstract: Among the sources of Islamic law which is still disputed E\� VFKRODUV·� DUJXPHQW  
is maslahah.  Some scholars reject it, but most agree make maslahah as one of the sources of Islamic 
law in matters of ijtihad.  Imam Malik considered as a pioneer scholar  who makes maslahah as one 
source of law ijtihadnya. His view was followed by the scholars 'other, one of whom is Najm al-
Din al-Tufi, a cleric' Hambali. However, the twoleaders of thought are not the same, even in certain 
cases the difference is very sharp, although in certain parts have in common. In the view of Malik, 
maslahah serve as asource of Islamic law in matters which are not discussed formally 
by nas and ijma ', butmust not conflict with the spirit of the passage as a whole. In contrast, al-
Tufi maslahahgood use in the problem discussed by nat/ijma ', or not. As for the area applications 
maslahah, both agree that  that maslahah only be used in matters mu'amalah. 
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A.  Pendahuluan 

$GD�GXD�PDFDP�NDWHJRUL�KXNXP�,VODP��\DLWX�V\DUL·DK�GDQ�ILTK��6\DUL·DK�adalah hukum 

Islam yang ditegaskan secara langsung oleh nas Al-4XU·DQ� GDQ� DWDX� KDGLVW�� VHGDQJNDQ� ILTK�

adalah hukum Islam yang dihasilkan oleh ijtihad.+XNXP� ,VODP� NDWHJRUL� V\DUL·DK� EHUVLIDW�  1�

universal, baik dalam nilai maupun sistemnya. Ia berlaku sampai kapan pun, di manapun dan 

GDODP�NRQGLVL� DSDSXQ�� 6\DUL·DK�PXUQL�EHUVXPEHU�GDUL�ZDK\X�� NDUHQD� LWX� WLGDN� DGD�SHOXDQJ�

bagi manusia untuk memasuki wilayah ini. Termasuk dalam kategori ini adalah masalah 

akidah, sistem nilai, dan beberapa hukum amaliah. Sedangkan sumber fiqh merupakan 

kombinasi antara wahyu dan akal manusia. Karena itu universalisme ajaran ini hanya terletak 

pada nilainya, yaitu kemaslahatan, sementara sistemnya bersifat partikular. Peristiwa qawl 

qadim dan qawl jadid-nya Imam al-6\DIL·L�merupakan salah satu bukti partikularistik fiqh dalam 

hal sistem.2 

+XNXP� ,VODP� EDLN� V\DUL·DK�PDXSXQ� ILTK� GLWXMXNDQ� XQWXN�PHZXMXGNDQ� NHPDVODKDWDQ�

dalam kehidupan manusia.3 Tidak ada seorang muslimpun yang membantah dalam hal ini. Al-

4XU·DQ� VHQGLUL� VHFDUD� WHgas mengatakan bahwa Islam adalah rahmat bagi sekalian alam 

                                                 
1 ,MWLKDG�DGDODK�XSD\D�\DQJ�GLODNXNDQ�XODPD¶�GDODP�PHQFDUL�NHVLPSXODQ�KXNXP 
2 µ$WKR�0XG]KDU��³8QLYHUVDOLVPH�,VODP�GDQ�.HKLGXSDQ�0RGHUQ´��0DNDODK�GDODP�6HPLQDU�³,VODP�GDQ�6HNXODULVL´��

BPKM-IIQ, Jakarta, 16 september 1990). 
3 Abd al-Wahhab Khallaf, Ilm Usul al-Fiqh (Kuwait: Dar al-Kuwaitiyah, 1968), 197. 
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(Q.S.21:107). Karena itu, tema sentral dari hukum Islam diformasikan dengan jalb al-maslahah wa 

GDI·�DO-mafsadah (menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan).4 

Maslahah sebagai titik sentral dari hukum Islam selalu menjadi pijakan dalam setiap 

penetapan hukum. Ia merupakan jiwa dari hukum Islam itu sendiri. Karena itu pada upaya 

PHZXMXGNDQ�NHPDVODKDWDQ�LWXODK�VHEHQDUQ\D�\DQJ�PHQMDGL�¶NHNXDWDQ·�KXNXP�,VODP�VHKLQJJD�

hukum Islam menjadi fleksibel dan mampu menjawab setiap persoalan yang muncul seiring 

dengan perkembangan peradaban manusia. 

Namun demikian, menjadikan maslahah sebagai sumber hukum Islam (baca: fiqh), masih 

GLSHUVHOLVLKNDQ� ROHK� SDUD� XODPD·�� ,PDP� DO� 6\DIL·L� GDQ� ,PDP� $EX� +DQLIDK� SXQ� WLGDN�

mencantumkan maslahah dalam  sumber hukum ijtihadnya.5 Imam al-Ghazali bahkan secara 

NHUDV�PHQJHFDPQ\D�VHEDJDL�VHEXDK�WLQGDNDQ�¶PHPEXDW�V\DUD·��man istaslah faqad syarra).6 

Berbeda dengan al-6\DIL·L� DWDXSXQ�$EX�+DQLIDK�� ,PDP�0DOLN� GLNHQDO� VHEDJDL� SHPLOLN�

konsep maslahah sebagai sumber hukum Islam. Ia menempatkannya pada posisi ketujuh 

dalam hirarki sumber hukum ijtihadnya.7 Dalam pandangan Malik, maslahah dijadikan sebagai 

sumber hukum dalam persoalan-persoalan yang tidak dibicarakan secara formal oleh nas (Al-

4XU·DQ� GDQ� KDGLVW�� DWDXSXQ� LMPD·�8 tetapi tidak boleh bertentangan dengan jiwa nas secara 

keseluruhan.9 

3DQGDQJDQ�0DOLN�EDQ\DN�PHQGDSDW�GXNXQJDQ�GDUL�XODPD·�ODLQ��VDODK�VDWX�GL�DQWDUDQ\D�

adalah Najm al-Din al-7XIL��VHRUDQJ�XODPD·�SHQJDQXW�PD]KDE�+DPEDOL.10 Namun demikian, ia 

muncul dengan membawa satu tawaran konsep mas}lah}ah yang baru dan berbeda dengan 

NRQVHS� PDVODKDK� 0DOLN� \DQJ� PHQMDGL� DFXDQ� XODPD·� SHQGXNXQJ� PDVODKDK� ODLQQ\D�� 'DODP�

pandangan al-7XIL�� MLND�WHUMDGL�SHUWHQWDQJDQ�DQWDUD�QDV�LMPD·�GL�VDWX�pihak, dengan maslahah 

di pihak lain, maka maslahah harus didahulukan.11 

                                                 
4 Ibid., 198. 
5 Muhammad Idris al-6\DIL¶L�� DO-Risalah (t.t.: Dar al-Fikr, t.t), 21 dan seterusnya. Lihat juga Muhammad 

MusaTowana, al-Ijtihad wa Mada Hajatina Ilayh fi hadha al-µ$VU (t.t.: Dar al-Kutub al-Hadithah,t.t.), 5964. namun 

GHPLNLDQ��VHEDJLDQ�XODPD¶�PHQ\DNVLNDQ�EDKZD�+DQDIL�GDQ�6\DIL¶L�µDQWL�PDVODKDK¶��6HOHQJNDSQ\D�DNDQ�GLEDKDV�GL�

pembahasan. 
6 Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-Mustafa (Bairut: Dar al-Kutub al-µ,OPL\DK�� W�W��������

dalam pandangan Islam, pembuat hukum yang hakiki adalah Allah. Adapun para mujtahid, hanyalah dalam rangka 

µPHQHUMHPDK¶� KXNXP� \DQJ� GLNHKHQGDNL� ROHK�$OODK��.DUHQD� LWX� KXNXP� \DQJ� µGLKDVLONDQ¶� ROHK�PXMWDKLG� KDQ\Dlah 

sampai pada tingkatan zann (dugaan kuat). Sementara Rasul-SXQ� MXJD� µKDQ\D¶� EHUELFDUD� EHUGDVDUNDQ� ZDK\X��

Selengkapnya lihat di Khallaf, µ,OP� 96. lihat juga Jalal al-Din al-Ma halli, Syarh al-Waraqat (Semarang: Maktabah 

Usaha Keluarga, t.t.),237. 
7 Ibid., 73. 
8 µ$EG�DO-Wahhab Khallaf, Masadir al-7DVKUL¶�DO-Islami fi Ma La Nass Fih  (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972) 89. 
9 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh (t.t: Dar al-)LNU�DO¶$UDEL��W�W�������� 
10 Tentang madhhab yang dianut oleh al-Tufi, banyak diragukan oleh SDUD�XODPD¶��6HOHQJNDSQ\D�DNDQ�GLELFDUDNDQ�

pada pembahasan. 
11 Najm al-Din al-7XIL��³5LVDODK�DO-0DVODKDK´�GDODP�al-Manar, vol. 9, juz 10,ed. Muhammad Rasyid Rida (Mesir; 

al-Manar, 1324 Hukum / 1906 M), 753-4. 
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Gagasan ini merupakan sebuah gagasan berani dan sangat tidak populer karena telah 

PHODQJJDU�UDPEX�\DQJ�VHODPD�LQL�PHQMDGL�NHVHSDNDWDQ�SDUD�XODPD·�EDKZD�GDODP�PHQHWDSNDQ�

hukum, maka nas  GDQ� LMPD·� KDUXV� GLGDKXOXNDQ�12 Tak heran jika kemudian gagasan itu 

PHODKLUNDQ�JHORPEDQJ�NHFDPDQ�\DQJ� OXDU�ELDVD��7LGDN�NXUDQJ�GDUL� ¶$EG�DO-Wahhab Khallaf 

yang menudingnya sebagai orang yang membuka pintu penghancuran terhadap nas-nas.13 Al- 

Kawthari bahkan dengan sadis menyebutnya sebagai orang pertama yang membuka pintu 

kejahatan.14 Namun demikian, pada sisi berseberangan, teori al-Tufi juga mendapat dukungan. 

Di antara pendukungnya bahkan ada yang menjadikannya sebagai pijakan bagi ide-ide 

pembaharuan hukum Islam. 

 

B.  Aplikasi Maslahah dalam Hukum Islam 

'L�NDODQJDQ�XODPD·�DGD�VHPDFDP�NRQVHQVXV�XQWXN�PHPEDJL�KXNXP�,VODm menjadi dua, 

\DLWX�LEDGDK�GDQ�PX·DPDODK��,EDGDK�DGDODK�KXNXP�\DQJ�PHQJDWXU�KXEXQJDQ�PDQXVLD�GHQJDQ�

Tuhannya. Termasuk dalam kategori ibadah adalah muqaddarat (hukum yang telah ditentukan 

NDGDUQ\D��� VHSHUWL� NHWHQWXDQ� GDODP� ZDULV�� PDVD� ¶LGGDK�� GDQ� ODLQ-lain. Untuk kategori ini 

mereka sepakat bahwa nas-nas-Q\D� WLGDN� PHPLOLNL� ¶LOODW�� Artinya, manusia tidak boleh 

menganalisa alasan dan tujuan ditetapkannya suatu hukum dalam bidang ini. Karena itu, 

seorang  mukallaf tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan atas dirinya, dengan 

DODVDQ�DGD�NHVDPDDQ�¶LOODW�GDQ�KLNPDK�GL�GDODPQ\D�GHQJDQ�LEDGDK�ODLQ�\DQJ�GLWHWDSNDQ�ROHK�

nas. Dengan demikian maka kewajiban manusia adalah meyakini bahwa hukum-hukum 

ibadah itu dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.15 

KHWHJDVDQ� 0DOLN� GDODP� KDO� LQL� VDPD� GHQJDQ� NHWHJDVDQ� SDUD� XODPD·� ODLQ�� 'DODP�

pandangannya, nas-nas tentang ibadah harus dipahami secara tekstual. Manusia tidak boleh 

membuat keputusan hukum tentang ibadah atas dasar pertimbangan maslahah, walaupun 

menurut jangkauan akalnya hal tersebut dapat mewujudkan maslahah. Misalnya, bersuci harus 

dilakukan dengan menggunakan air mutlak, walaupun ada alat lain yang dapat digunakan dan 

dipastikan hasilnya bersih. 

Dalam persoalan ibadah, kemampuan akal manusia tidak akan mengantarnya untuk 

sampai kepada petunjuk yang dibutuhkannya. Karena itu, seringkali ketentuan-ketentuan 

LEDGDK� WHUNHVDQ� ¶WLGDN� UDVLRQDO·�� &RQWRK�� NHWHQWXDQ-ketentuan tentang taharah (bersuci). Jika 

VHVHRUDQJ�EXDQJ�DLU�NHFLO�DWDX�EHVDU�GDODP�NHDGDDQ�ZXGX·�� ia diwajibkan untuk menyucikan 

                                                 
12 Khallaf, µ,OP, 21. 
13 Khallaf, Masadir, 101. 
14 Husain Hamid Hasan, Nazariyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami (Beirut: Dar al-Nahdah al-µ$UDEL\DK�� �������

529 pada catatan kaki no. 1. 
15 Zahra, Malik, 298. lihat juga Khallaf, Masadir, 89. 
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VHOXUXK� DQJJRWD� ZXGKX·�� WLGDN� KDQ\D� WHUEDWDV� SDGD� TXEXO� GDQ� GXEXU� VDMD� VHEDJDL� WHPSDW�

keluarnya najis tersebut. Ia juga tidak diharuskan menyucikan seluruh anggota tubuh. 

Sementara jika seseorang haid atau keluar air mani, maka ia diharuskan menyucikan seluruh 

anggota tubuh. Tidak hanya terbatas pada tempat keluarnya darah atau mani tersebut, dan juga 

WLGDN� WHUEDWDV� SDGD� DQJJRWD� ZXGKX·� VDMD�� &RQWRK� ODLQ�� KXEXQJDQ� DQWDUD� VKDODW� GHQJDQ�

ZDNWXQ\D�� %HJLWX� MXJD� ¶DODVDQ·� GLMDGLNDQQ\D tanah sebagai pengganti air dalam bersuci, dan 

lain-lain.16 

$GDSXQ�NDWHJRUL�NHGXD�DGDODK�PX·DPDODK��\DLWX�KXNXP�\DQJ�PHQJDWXU�KXEXQJDQ�DQWDU�

manusia. Untuk bidang ini, yang dijadikan sebagai pijakan dalam penetapan hukum adalah 

maslahah serta alasan ditetaSNDQQ\D� KXNXP� WHUVHEXW�� 6XGDK� PHQMDGL� NHVHSDNDWDQ� XODPD·�

bahwa taklif dalam bidang ini ditujukan untuk menciptaan masyarakat Islam yang sejahtera 

dan damai dengan dasar keadilan dan keutamaan,17 dengan alasan: 

1. %HUGDVDUNDQ� SHQHOLWLDQ�� WXMXDQ� 6\DUL·� DGDODK� XQtuk mewujudkan kemaslahatan bagi 

hamba-KDPEDQ\D�� 6HPHQWDUD� KXNXP� PX·DPDODK� VHODOX� EHUSXWDU� PHQJLNXWL� SHUSXWDUDQ�

maslahah. Karena itu, selalu terlihat bahwa suatu hal yang tidak bernilai maslahah 

dilarang, sementara yang bernilai maslahah diperbolehkan. ConWRK��SHQV\DUL·DWDQ�MXDO�EHOL��

larangan riba, larangan bagi hakim memutuskan perkara dalam keadaan marah, dan lain-

lain. 

2. 6\DUL·� VHODOX�PHPEHUL� SHQMHODVDQ� \DQJ� JDPEODQJ� WHUKDGDS� ¶LOODW-¶LOODW� KXNXP�PX·DPDODK�

GDQ�DGDW��6HPHQWDUD�¶LOODW-¶LOODW�KXNXP�WHUVHEXW�Ddalah sifat-sifat yang dapat mewujudkan 

NHPDVODKDWDQ�GDQ�EHUVLIDW�UDVLRQDO��+DO�WHUVHEXW�PHQXQMXNNDQ�EDKZD�6\DUL·�PHQJKHQGDNL�

kita mengikuti maknanya, tidak berhenti hanya pada teksnya kecuali dalam bidang ibadah. 

3. Berpatokan pada maslahah telah berlaku sejak masa-masa  fatrah (masa dimana tidak ada 

rasul karena rasul berikutnya belum muncul). Secara umum terbukti bahwa kehidupan  

PHUHND� GDSDW� EHUMDODQ� GHQJDQ� EDLN�� 6\DUL·DK� NHPXGLDQ� GDWDQJ� XQWXN�PHQ\HPSXUQDNDQ�

akhlak dan adat yang selama ini menjadi landasan kehidupan mereka. Karena itu, Islam 

mengakui sejumlah hukum yang berlaku di masa jahiliyah, seperti diyat, sumpah, akad 

qirad, dan lain-lain.18 

Al-Tufi sepakat dalam hal ini. Menurutnya, ruang lingkup maslahah hanyalah dibidang 

PX·DPDODK� GDQ� DGDW�� $GDSXQ� Galam bidang ibadah dan muqaddarat (hukum yang telah 

GLWHQWXNDQ�NDGDUQ\D��PHUXSDNDQ�KDN�6\DUL·�VHSHQXKQ\D�\DQJ�WLGDN�GDSDW�GLMDQJNDX�ROHK�DNDO�

manusia, baik bentuk, kadar, maupun  tempat dan waktunya. Karena itu, rujukan hukum 

                                                 
16 Al-Shatibi, al-,¶WLVDP, vol. 2, 130-2. 
17 Zahrah, Malik, 298. 
18 Al-Shatibi, al-Muwafaqat, vol. 2, 212. 
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dalam ibadah adalah nas dan ijPD·�� 'DODP� LEDGDK�� VHRUDQJ� KDPED� KDUXV�PHODNXNDQ� VHVXDL�

ketentuan dari-Nya, sebab seorang pesuruh tidak bisa disebut taat, kecuali jika ia melaksanakan 

perintah atasannya sesuai dengan apa yang diperintahkannya serta melakukan apa yang 

diketahuinya dikehendaki oleh tuannya. Karena itu, jika seseorang mencoba untuk 

¶PHUDVLRQDO·NDQ�V\DUD·� �LEDGDK���PDND�ELVD�GLSDVWLNDQ�EDKZD�PHUHND�VHVDW�GDQ�PHQ\HVDWNDQ��

Hal ini berbeda dengan hak-KDN�PXNDOODI��+XNXP�WHUKDGDS�PHUHND�DGDODK�VL\DVDK�V\DU·L\DK�

yang ditujukan untuk kemaslahatan mereka, karena itu maka maslahah yang dijadikan sebagai 

pijakan.19 

C.  Peran Akal dalam Menentukan Maslahah 

Sekalipun Malik berpendapat bahwa maslahah dijadikan sebagai rujukan utama dalam 

SHUVRDODQ�PX·DPDODK��QDPXQ��VHEDJDLPDQD�GLVHEXWNDQ�Gi atas bukan berarti maslahah tersebut 

tidak memiliki keterkaitan dengan nas sama sekali. Dalam pandangan Malik, maslahah 

GLMDGLNDQ� VHEDJDL� GDOLO� KXNXP� MLND� VHMDODQ� GHQJDQ� WXMXDQ� 6\DUL·� GHQJDQ� WLGDN� PHQ\DODKL�

prinsip-SULQVLS� V\DUL·DK� VHUWD� GDOLO-dalil yang telah ditetapkan-Nya.20  Sementara untuk 

PHQJHWDKXL�WXMXDQ�6\DUL·�EDLN�EHUXSD�SHUOLQGXQJDQ�WHUKDGDS�DJDPD��MLZD��DNDO��NHWXUXQDQ��GDQ�

KDUWD��GLODNXNDQ�PHODOXL�SHQHOLWLDQ�\DQJ�PHQGDODP�EHUGDVDUNDQ�LQIRUPDVL�GDUL�QDV�GDQ�LMPD·� 

Namun demikian, kesimpulan bahwa suatu maslahah merupakan maslahah yang 

PHQMDGL�WXMXDQ�6\DUL·�GDODP�SHUVRDODQ�\DQJ�WLGDN�GLELFDUDNDQ�VHFDUD�IRUPDO�ROHK�QDV��WLGDN�ELVD�

didasarkan pada satu dalil ataupun satu sudut pandang saja. Kesimpulan terhadap tujuan 

6\DUL·�WHUVHEXW�GLSHUROHK�EHUGDsarkan nas-nas yang berbentuk umum, mutlak, muqayyad, dan 

lain-lain, dari berbagai peristiwa serta persoalan yang bermacam-macam.21 

Contoh, rakyat boleh mengangkat seorang kepala negara (al-Imamah al-Kubra) yang tidak 

berkualitas mujtahid. Hal ini untuk menghindari kemungkinan munculnya bahaya yang lebih 

besar jika masyarakat dibiarkan dalam keadaan tidak memiliki pemimpin. Tidak ada nas  

khusus yang membicarakan persoalan ini. Tetapi beberapa nas membicarakan tentang 

keharusan kita menghindari bahaya yang lHELK� EHVDU�� 0LVDOQ\D� SHQV\DUL·DWDQ� MLKDG� \DQJ�

didalamnya mengandung bahaya terhadap jiwa, hukum bunuh bagi orang yang ingkar zakat, 

hukum bunuh bagi pemberontak, dan lain-lain. Sementara tidak adanya pemimpin merupakan 

bahaya yang jauh lebih besar dibandingkan bahaya memilih seorang pemimpin yang tidak 

berkualitas mujtahid. Di samping itu, adanya seorang kepala negara merupakan maslahah 

daruri, sementara syarat sebagai mujtahid adalah mas}lah}ah tahsini/takmiliyah. Ketika terjadi 

                                                 
19 Al-T}u>fi>,  Risa>lah, 764,9. 
20 Al-Shatibi, al-,¶WLVDP, vol. 2, 39. 
21 Al-Shatibi, al-Muwafaqat, vol. 2, 39. 
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pertentangan antara maslahah yang berkualitas daruri dengan maslahah yang berkualitas 

tahsini, maka maslahah daruri yang harus didahulukan. 

Contoh lain adalah hukum qisas diberlakukan terhadap sejumlah orang karena 

membunuh satu orang. Ketentuan semacam ini pernah pula difatwakan olHK� ¶8PDU� ELQ� DO-

Khattab. Dalam persoalan ini juga tidak ada nas khusus yang membicarakannya. Tertapi ia 

WHUPDVXN� GDODP� NDWHJRUL� ¶PHOLQGXQJL� MLZD·� \DQJ� GDOLO-dalilnya tersebar di beberapa tempat. 

$ODVDQ�0DOLN�DGDODK�NDUHQD�NRUEDQ�DGDODK�PD·VXP�GDQ�GLEXQXK�Gengan sengaja. Membiarkan 

pembunuh tanpa dihukum qisas akan menyebabkan hukum qisas terabaikan. Sangat mungkin 

setiap orang yang bermaksud membunuh orang lain mencari bantuan untuk menghindar dari 

hukum qisas sehingga nyawa manusia terancam.22 

Karena itu, al-Shatibi tegas-tegas mengatakan bahwa ketentuan maslahah dan mafsadah 

tidak bisa dilihat berdasarkan hukum adat/kebiasaan.23 Dalil akal jika digunakan dalam 

persoalan ini haruslah dengan mengikuti dalil VDP·L\DK (naql/nas), atau ia berperan  untuk 

merumuskan metode dalam memahami nas, atau yang semacamnya. Ia tidak berdiri sendiri, 

VHEDE�SHUVRDODQQ\D�DGDODK�SHUVRDODQ�V\DU·L��VHPHQWDUD�DNDO�EXNDQ�6\DUL·�24 Dengan demikian, 

jelas bahwa  maslahah mursalah Malik adalah maslahah yang tidak menyimpang dari nas, 

sebab ia merupakan salah satu bentuk memahami nas. Karena itu pula, tidak akan terjadi 

kontradiksi antara maslahah dengan nas tertentu, baik nas tersebut dalalahnya zanni (memiliki 

arti lebih dari satu), ataupun TDW·L (tidak bisa diartikan pada arti lain). Jika terjadi kontradiksi 

antara maslahah dengan nas, berarti ia bukan maslahah mursalah, karena telah merusak makna 

irsal-nya.25 

Al-7XIL� WLGDN� PHQRODN� EDKZD� PDVODKDK� KDUXVODK� VHVXDL� GHQJDQ� WXMXDQ� 6\DUL·�

sebagaimana terlihat dalam definisi maslahah yang dikemukakannya. Perbedaannya dengan 

Malik adalah ketika mengemukakan cara untuk mengetahui apakah suatu maslahah 

PHUXSDNDQ� WXMXDQ� 6\DUL·� DWDX� EXNDQ�� 'DODP� SDQGDQJDQ� DO-Tufi, akal sehat manusia cukup 

memiliki kompetensi untuk menentukan apa itu maslahah dan apa itu mafsadah  sepanjang 

GDODP�EDWDV�PX·DPDODK��.HEHUDGDDQ�PDVODKDK�GDSDW�GLWXMXNDQ�GHQJDQ�SHPEXNWLDQ� HPSLULN�

melalui hukum-hukum kebiasaan.26 0HQXUXWQ\D�� $OODK� WHODK�PHQFLSWDNDQ� ¶VDUDQD·� EDJL� NLWD�

untuk mengetahui seluk beluk kemaslahatan kita sendiri. Dengan demikian, kita tidak perlu 

                                                 
22 Al-Shatibi, al-,¶WLVDP, vol. 2, 125-6. 
23 Al-Shatibi, al-Muwafaqat, vol. 2, 29. 
24 Ibid., vol. 1, 23-4. 
25 Hassan, Nazariyah, 107. 
26 Al-7XIL��³5LVDODK´������ 
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merujuk pada spekulasi nas yang amat abstrak yang hanya menghasilkan kesimpulan 

¶NHPXQJNLQDQ�PHQJKDVLONDQ�PDVODKDK�GDQ�NHPXQJNLQDQ�WLGDN·�27 

Al-Tufi sebagaimana disebutkan diatas dengan tegas menolak membagi maslahah 

menjadi PX·WDEDUDK�PXOJKDK, dan mursalah. Artinya, ketentuan tentang maslahah tidak memiliki 

ketergantungan pada nas sama sekali. Dengan demikian berarti kehujjahan maslahah tidak 

memerlukan konfirmasi dari nas, sehingga ia muncul sebagai sebuah dalil hukum yang berdiri 

sendiri. 

Metode untuk mengetahui maslahah yang dikemukakannya bukan tidak memiliki 

kekurangan. Ketika mengemukakan teorinya yang ketiga, yaitu jika suatu perbuatan 

mengandung maslahah dan mafsadah sekaligus dengan kadar yang  seimbang seperti tidak 

adanya penutup aurat kecuali hanya cukup untuk salah satu dari dua kemaluan saja, kita bisa 

memilih untuk menutup dubur atau qubul, mendapat sorotan dari Mustafa Zayd. Menurutnya, 

qubul adalah aurat yang lebih bersifat khusus, karena itu menutupnya jelas lebih utama. 

Artinya, dalam hal ini kadar maslahah dan mafsadahnya tidaklah seimbang. Disamping itu 

sangat layak dipertanyakan, mungkinkah terjadi peristiwa sebagaimana yang dicontohkan oleh 

al-Tufi tersebut? 

Ibn Qayyim al--DZ]L\DK��VHRUDQJ�XODPD·�+DQEDOL�sebagaimana dikutip oleh Zayd bahkan 

dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada perbuatan yang mengandung maslahah sekaligus 

mafsadah dengan kadar yang sama. Jika perbuatan semacam itu kemudian dianggap lebih 

layak untuk dikerjakan, berarti maslahahnya lebih unggul. Sebaliknya, jika meninggalkan 

perbuatan tersebut dianggap lebih baik, berarti mafsadahnya yang lebih besar. Disamping itu, 

dalam penelitiannya tidak ada dalil yang berbicara tentang suatu perbuatan yang memiliki 

kadar maslahah dan mafsadah yang seimbang. Sebab, maslahah dan mafsadah adalah dua 

kubu yang berseberangan, sehingga mustahil untuk bersatu. Jika keduanya bertemu, dapat 

dipastikan bahwa salah satunya lebih unggul. Dengan demikian, maka hukum didasarkan 

pada yang lebih unggul tersebut.28 

Membaca pendapat al-Tufi tentang kekuatan dan kemandirian akal dalam menentukan 

maslahah dan mafsadah bagaimanapun melahirkan suatu pertanyaan,  sebab ajaran tersebut 

PHUXSDNDQ�DMDUDQ�0X·WD]LODK�29 sementara ia dianggap sebagai penganut Hambali. Bahkan ia 

juga VHFDUD� WHJDV�PHQ\DWDNDQ� GLULQ\D� VHSDNDW� GHQJDQ� DMDUDQ�$VK·DUL�� 'LVDPSLQJ� LWX�� LD� MXJD�

terkesan sangat pragmatis, bahkan gegabah serta terlalu menyederhanakan persoalan. 

                                                 
27 Ibid., 7623. 
28 Zayd, al- Maslahah, 140-1 
29 Harun Nasution, Teologi Islam, Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa, Perbandingan, (Jakarta: UI-Press, 1986), 80. 
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D.  Kualifikasi Maslahah sebagai Sumber Hukum 

Seluruh ummat bahkan seluruh agama sepakaW� EDKZDVDQ\D� V\DUL·DK� GDWDQJ� XQWXN�

memberikan perlindungan terhadap lima  persoalan asasi, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, 

dan harta. Tidak ada dalil khusus yang menyatakan hal tersebut, tetapi kesimpulan itu 

dihasilkan dari sejumlah dalil sehingga dapat dipastikan kebenarannya.30 

Perlindungan terhadap lima persoalan asasi ada yang berkualitas daruri, ada yang 

berkualitas haji, dan ada yang berkualitas tahsini. Pembagian ini disesuaikan dengan arti 

penting dan bahayanya. Perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang 

berkualitas daruri dilihat dari sisi upaya merealisasikan serta memelihara kelestariannya, 

masing-masing seperti kewajiban menjalankan rukun Islam dan kewajiban jihad, kebolehan 

makan segala jenis makanan yang halal dan pHQV\DUL·DWDQ�TLVDV��NHEROHKDQ�PLQXP�VHJDOD�MHQLV�

PLQXPDQ� \DQJ� WLGDN� PHUXVDN� DNDO� GDQ� SHQV\DUL·DWDQ� KXNXP� SXNXO� EDJL� SHPLQXP� NKDPU��

SHQV\DUL·DWDQ� QLNDK� GDQ� KXNXP� SXNXO� EDJL� SHODNX� ]LQD� VHUWD� SHQV\DUL·DWDQ� EHUEDJDL� � MHQLV�

PX·DPDODK�GDQ�KXNXP�SRWRQJ�WDQJDQ�EDgi pencuri. Pengabaian terhadap jenis kemaslahatan 

ini akan menyebabkan hidup manusia hancur. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan hal 

tersebut adalah Q.S. 6:151-3, 17-32, 60:12, dan lain-lain. 

Adapun upaya perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang 

berada pada tingkatan haji, masing-PDVLQJ� VHSHUWL� SHQV\DUL·DWDQ� EHEHUDSD� UXNKVDK� GDODP�

shalat dan puasa, bolehnya berburu dan menikmati makanan yang lezat, bolehnya beberapa 

MHQLV� WUDQVDNVL� GDODP� PX·DPDODK� VHSHUWL� DNDG� TLUDG� GDQ� VDODP�� VHUWD� SHQV\DUL·DWDQ� WDODN��

Sementara upaya perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang 

berkualitas tahsini masing-masing seperti kewajiban menutup aurat, tata cara makan dan 

minum, larangan membeli barang-barang najis, serta tatakrama hubungan suami istri.31 

Maslahah haji berangkat dari upaya untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan 

PDQXVLD��0HQJKLODQJNDQ�NHVXOLWDQ�PHUXSDNDQ� WXMXDQ�6\DUL·�32 Beberapa ayat Al-4XU·DQ�\DQJ�

menunjukkan hal tersebut di antaranya adalah Q.S. 5:6, 22:78, 2:185. 

Dalam pandangan Malik, maslahah yang dijadikan sebagai dalil hukum adalah maslahah 

yang berkualitas daruri, dan haji. Perlindungan terhadap maslahah daruri ini, fungsi maslahah 

DGDODK�VHEDJDL� ¶PHGLD·��EXNDQ�WXMXDQ��6HPHQWDUD�GDODP�SHUOLQGXQJDQ� terhadap maslahah haji 

DGDODK�GDODP�UDQJND�¶PHULQJDQNDQ·��EXNDQ�¶SHQJXNXKDQ·�33 

                                                 
30 Al-Shatibi, al-Muwafaqat, vol. 2, 8. lihat juga al-Yubi, Maqasid, 183. 
31 Al-Buti, Dawabit. Lihat juga Wahbah al-Zuhayli, Konsep Darurat Dalam Hukum Islam, Studi Banding Dengan 

Hukum Positif,  Said Agil Husain al-Munawwar dan Hadri Hasan, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997 H), 51-5. 
32 6DOLK�ELQ�µ$EG�ELQ�+amid, 5DI¶�DO-Haraj���0DNNDK��-DPL¶DK�8PP�DO-Qura, 1403 H), 93. 
33 Al-Shatibi, al-,¶WLVDP, 129. 
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Malik menolak menjadikan mas}lah}ah yang berkualitas tahsini sebagai dalil hukum. 

Dalam pandangannya, maslahah yang berkualitas tahsini bisa dijadikan sebagai dalil hukum 

jika ada nas yang bersifat khusus yang mengakuinya. Hal itu bisa dipahami mengingat 

meninggalkan maslahah tahsini tidak akan menyebabkan kehidupan manusia menjadi hancur 

ataupun dilanda kesulitan.34 

Contoh maslahah mursalah Malik yang berkualitas daruri adalah pemberlakuan hukum 

qisas terhadap sejumlah orang yang bersama-sama membunuh satu orang. Adapun contoh 

maslahah mursalah Malik yang berkualitas haji adalah jaminan atas barang pesanan dari 

produsen. Pada masa al-.KXODID·�DO-5DV\LGXQ��¶$OL�ELQ�$EL�7KDOLE�PHQJDWDNDQ��´PDQXVLD��WLGDN�

bisa maslahah tanpa adanya transaksi pesanan (istisna·�µ��$UWLQ\D��PDV\DUDNDW�PHPEXWXKNDQ�

keberadaan seorang ahli industri yang akan memproduksi barang-barang kebutuhan mereka. 

Pada umumnya, mereka cenderung mengabaikan kepentingan konsumen, sehingga tidak 

jarang terjadi barang-barang pesanan sampai ke tangan konsumen dalam keadaan cacat. Jika 

hal tersebut diabaikan, maka akan sangat merugikan masyarakat. Tetapi jika harus 

menghapuskan jenis transaksi pesanan, masyarakat akan mengalami kesulitan yang jauh lebih 

besar. Karena itu, jaminan atas barang yang telah dipesan tersebut dipandang sebagai suatu 

kemaslahatan. 

Keputusan ini tidak bisa dipandang sebagai hukuman kepada sang produsen atas 

kesalahan yang bisa jadi tidak dilakukannya. Bagaimanapun dia adalah  orang yang 

bertanggung jawab atas transaksi yang telah dibuatnya. Dengan demikian, hal ini termasuk 

bagian dari mendahulukan kemaslahatan umum atas kemaslahatan khusus yang dalil-dalilnya 

tersebar di beberapa tempat.35 

Berbeda dengan Malik, al-Tufi tidak membedakan apakah suatu maslahah berkualitas 

daruri, haji, ataupun tahsini, sebab ia menolak  pembagian tersebut. Dengan demikian, berarti 

maslahah yang dijadikan sebagai dalil hukum oleh al-Tufi adalah jenis maslahah dengan 

kualitas apapun. Sepanjang ia dinilai maslahah, maka ia sah dijadikan sebagai dalil hukum. 

 
(���2WRULWDV�0DVODKDK�GL�+DGDSDQ�1DV�GDQ�,MPD· 

Dalam pandangan Malik, maslahah dijadikan sebagai sumber hukum dalam persoalan-

persoalan yang tidak dibicarakan secara formal ROHK� QDV� GDQ� LMPD·� WDSL� WLGDN� EROHK�

bertentangan dengan jiwa nas secara keseluruhan. Karena itu, ketika suatu peristiwa sudah 

                                                 
34 Al-Yubi, Maqasid, 329. 
35 Al-Shatibi, al-,¶WLVDP, vol. 2, 119. lihat juga Hamid, Raf, 315. 



Jurnal Keislaman, Vol. 3, No. 1, Maret 

143 

 

GLELFDUDNDQ�ROHK�QDV�LMPD·��PDND�PDVODKDK�WLGDN�GLJXQDNDQ�36 Menurut al-Shatibi, jika terjadi 

pertentangan antara akal dengan naql, maka naql yang harus diikuti, dengan alasan: 

1. Jika akal boleh membatalkan naql, maka batasan-batasan yang ditentukan oleh naql, tidak 

ada gunanya. 'DQ�KDO�LQL��EDWDO�GDODP�SDQGDQJDQ�V\DUL·DK� 

2. Dalam ilmu kalam, akal tidak memiliki kewenangan untuk menentukan baik dan buruk, 

sebab jika boleh, maka akal menjadi penentu baik dan buruk. 

3. Jika akal boleh menentukan baik dan buruk, maka agama boleh dibatalkan oleh akal. 

$UWLQ\D��QDV�V\DUL·DK�PHPEHULNDQ�EDWDVDQ-batasan terhadap perbuatan mukallaf, ucapan-

ucapan, serta kepercayaan mereka. Jika akal memiliki kewenangan untuk melanggar 

batasan-batasan ini, berarti akal memiliki kewenangan untuk membatalkan seluruh ajaran 

agama. Dan hal ini jelas tidak benar. Karena itu, maka akal tidak boleh melakukan takhsis.37 

Sementara kalangan menilai bahwa Malik men-takhsis nas-nas ¶DP dengan maslahah, 

serta mendahulukan maslahah atas khabar ahad. Pendapat tersebut tidak benar. Berdasarkan 

penelitian al-Buti, sikap Malik dalam menghadapi khabar ahad adalah sebagai berikut: 

1. Mendahulukan zahir Al-4XU·DQ� DWDV� NKDEDU� DKDG�� NHFXDOL� MLND� NKDEDU� DKDG� WHUVHEXW�

didukung oleh dalil lain. Contoh, Malik mendahulukan zahir Q.S. 6: 145, daripada  hadist 

Rasulullah yang melarang makan binatang buas. Karena itu, ia membolehkan makan 

binatang buas. Dalam Bidayat al-Mujtahid GLVHEXWNDQ�EDKZD� MXPKXU�XODPD·� EHUSHQGDSDW�

ELQDWDQJ� EXDV� GDUL� MHQLV� EXUXQJ�� KXNXPQ\D� KDODO�� +DQ\D� VDMD� VHEDJLDQ� XODPD·�

menghukuminya dengan haram berdasarkan hadits tersebut. Perlu dijelaskan bahwasanya 

hadits tersebut tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim.38 

2. Meninggalkan setiap khabar ahad dan yang semisalnya yang zanni jika menyalahi prinsip-

SULQVLS�XPXP�V\DUL·DK�\DQJ�TDW·L, atas dasar bahwa hadith tersebut diragukan berasal dari 

Nabi. Sementara prinsip-SULQVLS�V\DUL·DK�WHrsebut didasarkan pada nas-nas yang tegas, baik 

dari Al-4XU·DQ�PDXSXQ�KDGLWV-KDGLWV�PXWDZDWLU��+DO� LQL�GLGDVDUNDQ�SDGD�VLNDS� ¶$·LV\DK�

yang menolak hadits yang menyatakan bahwa setiap mayat akan dihukum karena tangisan 

keluarganya. Hadits tersebut dinilainya menyalahi Q.S. 53:38-9. Sejalan dengan hal 

tersebut, Malik menolak bahwa ahli waris harus mengganti puasa pewarisnya jika ia 

punya hutang puasa, karena bertentangan dengan ayat di atas. Malik juga menolak hadits 

yang memerintahkan membasuh jilatan anjing dengan air tujuh kali, dimana salahsatunya 

                                                 
36 ,MPD¶�DGDODK�GDOLO�TDW¶L��3HUVRDODQ�\DQJ�WHODK�µGLSXWXVNDQ¶�ROHK�LMPD¶�WLGDN�EROHK�GLPDVXNL�ROHK�,MWLKDG��'DUL�VLVL�

ini maka kekuatannya menyamai nass. Selengkapnya lihat di Khallaf, Ilm, 46. 
37 Al-Shatibi, al-Muwafaqat, vol. 1, 61-3. 
38 Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd al-Qurtubi al-Andalusi, Bidayat al-

Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, (t.t.:Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t.), vol. 1, 343. lihat juga al-Shatibi, al-

Muwafaqat, vol. 3, 15 
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dicampur dengan tanah, berdasarkan ayat Al-4XU·DQ�\DQJ�PHPEROHKNDQ�PDNDQ�ELQDWDQJ�

EXUXDQ��4�6��������0DOLN�EHUNDWD��´+DGLVW�LWX�GDWDQJ��VHPHQWDUD�VD\D�WLGDN�WDKX�KDNLNDWQ\D��

Buruannya dimakan, tapi liurnya dianggDS�PHQMLMLNNDQ�"µ39 

3. Mendahulukan amal penduduk Madinah atas khabar ahad. Dalam pandangan Malik, amal 

penduduk Madinah kekuatannya mendekati mutawatir, sebab apa yang mereka lakukan 

berdasarkan petunjuk Nabi. Misalnya, ia menolak adanya khiyar majlis, sementara ada 

hadist yang berbunyi penjual dan pembeli memiliki hak khiyar sepanjang masih berada 

pada satu majlis. Hal itu menyalahi praktek penduduk Madinah yang tidak mengenal 

khiyar majlis.40 

Banyak kalangan menilai bahwa Malik melarang puasa Shawal selama enam hari atas 

dasar pertimbangan maslahah karena dikhawatirkan masyarakat menganggapnya sebagai 

NHZDMLEDQ� ¶ODQMXWDQ·� GDUL� 5DPDGKDQ�� VHKLQJJD� IDWZD� WHUVHEXW� GLQLODL�PHQ\DODKL� KDGLVW� 1DEL��

'XJDDQ� WHUVHEXW� GLEDQWDK� ROHK� ,EQ� 5XVKG�� ,D� ¶PHQGXJD� NHUDV·� EDKZD� 0DOLk meragukan 

kesahihan hadist tersebut.41 

$GDSXQ� ¶GXJDDQ·� NDODQJDQ� \DQJ� PHQLODL� EDKZD� 0DOLN� PHQ-takhsis nas ¶DP dengan 

maslahah adalah berdasarkan fatwa Malik yang tidak mewajibkan para ibu dari kalangan 

NHOXDUJD� ¶NHODV�HOLWH·�XQWXN�PHQ\XVXL� VHQGLUL� DQDNQ\D� Fatwa tersebut dinilai menyalahi Q.S. 

�������'XJDDQ� WHUVHEXW� WLGDN�EHQDU�� VHEDE�GDODP�SDQGDQJDQ�0DOLN� VHEDJDLPDQD� MXJD�XODPD·�

6\DIL·L\DK�� D\DW� WHUHEXW� WLGDN�PHQXQMXNNDQ�NHZDMLEDQ�VHRUDQJ� LEX�XQWXN�PHQ\XVXL� DQDNQ\D��

Ayat tersebut berbentuk mujmal, sehingga mengandung kemungkinan wajib menyusui dan 

WLGDN�ZDMLE�PHQ\XVXL�� %HUGDVDUNDQ� ¶XUI� \DQJ� EHUODNX� VDDW� LWX��PDND� LD�PHQIDWZDNDQ� EDKZD�

SDUD�LEX�GDUL�NDODQJDQ�HOLWH�WLGDN�KDUXV�PHQ\XVXL��'HQJDQ�GHPLNLDQ��PDND�IXQJVL�¶XUI�WHUVHEXW�

adalah sebagai penjelas terhadap ke-mujmal-an nas, bukan men-takhsis keumuman nas.42 

'HQJDQ� GHPLNLDQ�� MHODV� EDKZD� 0DOLN� PHQHPSDWNDQ� QDV� GDQ� LMPD·� GL� DWDV� PDVODKDK��

Penolakannya terhadap hadist ahad sebagaimana contoh di atas, bukan karena ia 

mendahulukan maslahah atas khabar ahad, tetapi karena khabar tersebut tidak memenuhi 

syarat-syarat untuk bisa diterima, sehingga diragukan bahwa ia berasal dari Nabi. Dalam 

pandangan Malik, zanni sebagaimana khabar ahad, yang bertentangan dengan asal yang TDW·L, 

harus ditolak. Sebab, ia berarti menyalahi prinsip-SULQVLS� V\DUL·DK�� VHPHQWDUD� PHQ\DODKL�

SULQVLS�V\DUL·DK�WLGDN�VDK��%DJDLPDQD�LD�ELVD�GLVHEXW�V\DUL·DK�MLND�PHQ\DODKL�SULQVLS�V\DUL·DK"�

Dengan kata lain, terjadi pertentangan antara dalil TDW·L dan dalil zanni sehingga yang TDW·L yang 

                                                 
39 Ibid., 20-1. lihat juga al-Shatibi, al-Muwafaqat, vol. 3, 15. 
40 Al-Shatibi, al-Muwafaqat, vol. 3, 15. Lihat juga al Buti, Dawabit, 188-190. 
41 Ibn Rushd, Bidayah, vol. 1, 225. 
42 Al-Buti, Dawabit, 340.  
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harus dimenangkan. Adapun jika ada dalil lain yang mendukung kesahihannya, maka Malik 

tidak menolaknya.43 

Berbeda dengan Malik, al-Tufi tegas-tegas menempatkan maslahah pada posisi yang 

OHELK�NXDW�GLEDQGLQJ�QDV�GDQ�LMPD·��.DUHQD�LWX��NHWLND�WHUMDGL�SHUWHQWDQJDQ�DQWDUD maslahah di 

VDWX�SLKDN�GHQJDQ�QDV�LMPD·�GL�SLKDN� ODLQ��PDND�PDVODKDK�\DQJ�KDUXV�GLGDKXOXNDQ��+DO� LQL�

diantaranya terlihat dari pernyataannya yang mengatakan bahwa konsepnya bukanlah konsep 

maslahah mursalahnya Malik, tetapi lebih luas dari itu, yaitu mengembalikan kepada nas dan 

LMPD·� GDODP� SHUVRDODQ� LEDGDK�� VHPHQWDUD� GDODP� SHUVRDODQ� PX·DPDODK� GLNHPEDOLNDQ�

sepenuhnya pada maslahah.44 

Berdasarkan penelitian al-7XIL��GDOLO�V\DU·L�DGD�����VHPELODQ�EHODV��45 sebagian disepakati 

sementara sebagian yang lain diperselisihkan. Dari 19 dalil tersebut yang terkuat adalah nas 

GDQ� LMPD·�� 1DPXQ� GHPLNLDQ�� DGDNDODQ\D� NHGXDQ\D� VHMDODQ� GHQJDQ� PDVODKDK�� DGDNDODQ\D�

berseberangan dengan maslahah. Jika keduanya sejalan dengan maslahah, berarti tidak ada 

persoalan karena telah ada NHFRFRNDQ�GL�DQWDUD�WLJD�GDOLO��\DLWX�QDV��LMPD·��VHUWD�PDVODKDK��-LND�

keduanya berseberangan dengan maslahah, maka wajib mendahulukan maslahah dengan jalan 

bayan dan takhsis, bukan dengan menghapus, atau mengabaikan keduanya sebagaimana 

mendahulukan sunnah atas Al-4XU·DQ� GHQJDQ� MDODQ� bayan. Walhasil maslahah adalah dalil 

V\DU·L�SDOLQJ�NXDW��VHEDE�\DQJ�OHELK�NXDW��GDULSDGD�\DQJ�WHUNXDW�DGDODK�\DQJ�SDOLQJ�NXDW�46 

Mendahulukan maslahah daripada dalil, tidak bisa disebut sebagai sebuah bentuk 

penyimpangan, sebab pada dasarnya kita meninggalkan dalil dengan dalil yang lebih kuat.47 

Disamping itu, maslahah merupakan tujuan dari penetapan hukum terhadap mukallaf dalam 

SHUVRDODQ�PX·DPDODK��VHPHQWDUD�GDOLO�\DQJ�ODLQ�KDQ\DODK�SHUDQWDUD��'HQJDQ�GHPLNLDQ��WXMXDQ�

harus didahulukan daripada perantara.48 

Dari sini, maka terlihat perbedaan yang sangat tajam antara konsep al-Tufi dengan Malik, 

sebab dengan demikian berarti al-Tufi menggunakan maslahah, baik dalam persoalan yang 

dibicarakan oleh nas/LMPD·� DWDXSXQ� WLGDN�� 3HQRODNDQQ\D� PHPEDJL� PDVODKDK� PHQMDGL�

PX·WDEDUDK�� PXOJKDK, dan mursalah melahirkan kesimpulan bahwa kedudukan maslahah 

menjadi sejajar dengan nas sebagai sumber hukum  sebab maslahah tidak membutuhkan 

konfirmasi dari nas, bahkan lebih NXDW� MLND�PHQ\DQJNXW� SHUVRDODQ�PX·DPDODK��'HQJDQ� NDWD�

ODLQ�� QDV�LMPD·� PHUXSDNDQ� VXPEHU� KXNXP� SHUVRDODQ� LEDGDK� GDQ� muqaddarat, sementara 

                                                 
43 Abu Zahrah, Malik, 241. 
44 Ibid., 764. 
45 Selengkapnya lihat di al-Tufi, Risalah, 746-9. 
46 Ibid., 746-754. 
47 Ibid., 762. 
48 Ibid., 768. 
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PDVODKDK� PHUXSDNDQ� VXPEHU� KXNXP� SHUVRDODQ� PX·DPDODK�� 6HGDQJNDQ� 0DOLN� PHQMDGLNDQ�

PDVODKDK�KDQ\D�VHEDJDL�¶PHWRGH·�GDODP�PHmahami nas, sebagaimana qiyas, istihsan, sadd al-

GKDUL·DK��GDQ�ODLQ-lain. Muncul satu pertanyaan, jenis maslahah apakah yang dimaksud oleh al-

Tufi? 

Sebagaimana disebutkan di awal, al-Tufi menolak pembagian kualitas maslahah menjadi 

daruri, haji, dan tahsini. Ia juga dengan tegas-tegas mengatakan bahwa penentuan maslahah 

GDODP� SHUVRDODQ� PX·DPDODK� VHSHQXKQ\D� GLWHQWXNDQ� ROHK� DNDO�� 'L� VLQL� WHUOLKDW� NHPEDOL�

kesembronoan al-Tufi, sebab dengan demikian, berarti maslahah yang dimaksud oleh al-Tufi 

harus di dahulukaQ�DWDV�QDV�GDQ�LMPD·�DGDODK�PDVODKDK�GDODP�NXDOLWDV�DSDSXQ��EDLN�PDVODKDK�

tersebut berkualitas daruri, haji, ataupun hanya sebatas tahsini. 

¶$OL�DO-5DEL·DK�GDODP�NLWDEQ\D�Adillat al-7DV\UL¶ bahkan menyimpulkan bahwa mas}lah}ah 

yang dimaksud al-Tufi harus dL� GDKXOXNDQ� DWDV� QDV� GDQ� LMPD·� DGDODK� PDVODKDK� \DQJ�

berkualitas haji dan tahsini, sebab  kedua jenis maslahah inilah yang dinilai memiliki 

kemungkinan untuk tidak sejalan dengan maslahah. Hal itu terlihat dari pertanyaan al-Tufi 

yang mengatakan bahwa maslahah dan dalil-dalil yang lain, bisa jadi sejalan dengan maslahah, 

tetapi bisa jadi pula bertentangan dengan maslahah. Jika ia sejalan dengan maslahah, maka 

KDUXV�GLLNXWL� VHEDJDLPDQD�VHMDODQQ\D�QDV�LMPD·�GHQJDQ�PDVODKDK�GDODP�OLPD�SHUVRDODQ�DVDVL�

yang bersifat daruri, seperti qisas, hukum potong tangan, dan lain-lain. Jika ternyata 

bertentangan dengan maslahah, sepanjang memungkinkan untuk dikompromikan, maka harus 

dikompromikan, tetapi jika tidak mungkin dikompromikan, maka maslahah yang harus 

didahulukan.49 Pernyataan tersebut dalam pandangan al-5DEL·DK� PHODKLUNDQ� NHVLPSXODQ�

bahwa maslahah daruri pasti sejalan dengan maslahah, yang dengan demikian, berarti 

maslahah haji dan tahsini-ODK�\DQJ�KDUXV�GLGDKXOXNDQ�DWDV�QDV�GDQ�LMPD·�LWX�50 Pertanyaan lebih 

lanjut adalah benarkah klaim al-Tufi bahwa teorinya tersebut hanya sebatas takhsis? 

Dalam  kitab ¶,OP�8V`XO� DO-Fifh, ¶$EG� DO-Wahhab khallaf menjelaskan perbedaan antara 

takhsis dan QDVNK� MX]·L. Takhsis EHUDUWL� KXNXP� \DQJ� GLPDNVXG� ROHK� 6\DUL·� VHMDN� DZDO�

SHQV\DUL·DWannya adalah hukum yang telah di-takhsis, sementara naskh berarti membatalkan 

hukum yang telah ditetapkan sejak awal karena adanya tuntutan kemaslahatan.51  Dalam 

teorinya, al-Tufi mengatakan bahwa suatu nas yang jika diterapkan ternyata menyalahi 

mas}lah}ah, maka nas tersebut harus di-takhsis52 sehingga untuk kasus tersebut, nas itu tidak 

berlaku. Dari pernyataan itu nampaknya teori al-Tufi lebih tepat disebut sebagai naskh 

                                                 
49 Al-Tufi, Risalah, 767. 
50 Al-5DEL¶DK��Adillah, 200-1. 
51 Khallaf, µ,OP, 187. lihat juga halaman 225 pada buku yang sama. 
52 Khallaf, Masadir, 109. 
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(pembatalan) karena sifatnya kondisional. Artinya, pengecualian itu tidak bisa diklaim sebagai 

KXNXP� \DQJ� WHODK� GLPDNVXGNDQ� VHMDN� DZDO� ROHK� 6\DUL·� NDUHQD� MLND� GHPLNLDQ�� SDVWL� GDOLO�

dimaksud segera diiringi oleh dalil takhsis-nya. Teori itu juga tidak bisa dikategorikan dalam 

persoalan darurat, sebab maslahah yang diakui al-Tufi tidak terbatas pada maslahah yang 

bersifat daruri, tapi juga haji dan tahsini��$GDSXQ�GDODP�NDLWDQQ\D�GHQJDQ� LMPD·�� LMPD·�DGDODK�

dalil TDW·L dari segala sisi,53 maka dari sisi mana ia harus di-takhsis? 

Pertanyaan lebih lanjut lagi adalah nas apakah yang dimaksud oleh al-Tufi harus 

¶GLNDODKNDQ·� ROHK� PDVODKDK"� $SDNDK� QDV� \DQJ� PHPLOLNL� LQGLNDVL� zanni, ataukah nas yang 

memiliki indikasi TDW·L? 

Ketika memaknai hadits La darar wa la dirar, al-Tufi mengatakan bahwa hadist tersebut 

mengisyaratkan untuk menghapus darar (bahaya) dan mafsadah. Isyarat ini bersifat umum, 

kecuali ada dalil yang bersifat khusus. Hal ini menunjukkan keharusan mendahulukan hadith 

WHUVHEXW�DWDV�VHJDOD�PDFDP�GDOLO�V\DU·L�VHUWD�PHQ-takhsis GDOLO�V\DU·i tersebut dengan hadist ini. 

$UWLQ\D�� VHDQGDLQ\D� DGD� GDOLO� � V\DU·L� PHQJDQGXQJ� GDUDU�� MLND� GDUDU� � WHUVHEXW� NLWD�

hilangkan dengan hadist ini (dengan jalan bayan dan takhsis), berarti kita telah mengamalkan 

dua dalil. Jika darar tidak kita hilangkan berarti kita telah mengabaikan salah satu dari dua 

dalil, yaitu hadist ini. Sementara itu tidak diragukan bahwa tindakan pengkompromian lebih 

utama daripada mengabaikan salah satunya. Penghapusan darar merupakan suatu keharusan 

agama. Beberapa ayat Al-4XU·DQ�\DQJ�menunjukkan hal tersebut di antaranya Q.S. 2;185; 22:78; 

5:6, dan lain-lain. Secara lebih rinci, al-Tufi menjelaskan bahwa, nas bisa jadi tidak mengandung 

darar (bahaya) secara keseluruhan, atau sebaliknya. Jika tidak mengandung darar secara 

keseluruhan, berarti keduanya sejalan dengan maslahah. Jika mengandung darar, dan darar 

tersebut meliputi seluruh madlul (yang ditunjuk) nas, maka naslah yang harus diikuti, seperti 

hudud dalam persoalan jinayah. Namun jika darar tersebut hanya meliputi sebagian dari yang 

ditunjuk (madlul) oleh nas, dan yang menghendakinya adalah dalil khas, maka dalil tersebut 

yang harus diikuti. Tetapi ketika tidak ada dalil khas yang menghendakinya, ia harus di-takhsis 

dengan hadith la darar wa la dirar, yang berarti maslahah didahulukan. Satu hal yang perlu 

GLFDWDW� DGDODK� EDKZDVDQ\D� VHOXUXK� QDV� PHQJDQGXQJ� PDVODKDK�� ,MPD·SXQ� GLGDVDUNDQ� SDGD�

maslahah. Karena itu, suatu yang mustahil jika kemudian Allah mengabaikan kemaslahatan 

hamba-Nya.54 

Secara eksplisit pernyataan al-Tufi tidak menunjuk pada bentuk nas tertentu. Karena itu 

XODPD·� EHUEHGD� SHQGDSDW� WHQWDQJ� EHQWXN� QDV� \DQJ� GLPDNVXG� DO-Tufi. Abu Zahrah 

                                                 
53 Ibid., 46. 
54 Al-Tufi, al-Risalah, 752-3. 
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memahaminya nas TDW·L�� VHPHQWDUD� XODPD·ODLQ�� GL� DQWDUDQ\D� +DPLG� +DVDQ� GDQ� DO-Yubi, 

memahaminya nas zanni.55 Pendapat terakhir nampaknya lebih kuat. 

+DO� LWX� ELVD� GLOLKDW� GDUL� SHUQ\DWDDQQ\D� \DQJ� EHUEXQ\L� ´«MLND� GDUDU� WHUVHEXW� PHOLSXWL�

sebagian dari yang ditunjuk (madlul��ROHK�QDV«µ�$UWLQ\D�ODID]�VXDWX�D\DW�DWDX�KDGLVW�WHUVHEXW�

berbentuk ¶DP, sedangkan darar-nya hanya meliputi sebagian yang ditunjuk oleh nas 

dimaksud, sementara lafaz ¶DP dalalahnya adalah zanni PHQXUXW� MXPKXU� XODPD·� XV`XO�56 

Apalagi diperkuat lagi dengan pernyataannya bahwa mendahulukan maslahah tersebut 

sebatas takhsis dan bayan. Disamping itu, ia juga mengatakan jika dalam persoalan itu terdapat 

dalil khas, maka harus mengikuti dalil khas tersebut. Artinya, ia tidak mengandaikan terjadinya 

kontradiksi antara dalil khas yang dalalahnya TDW·L dengan maslahah, sebab jika yang ia 

maksudkan adalah dalil khas, tak bisa tidak, maka tindakan tersebut adalah tindakan 

pengabaian terhadap dalil. Dengan demikian, berarti al-Tufi mendahulukan maslahah atas dalil 

¶DP, karena dalil ¶DP, dalalahnya zanni. Tetapi jika dalil tersebut merupakan dalil khas, maka 

dalil tersebut yang harus didahulukan, sebab dalil khas, dalalahnya TDW·L.57 Namun demikian, 

tetap menjadi tidak penting, apakah nas yang dimaksud oleh al-Tufi berupa nas zanni atau TDW·L� 

sebab klaim al-Tufi bahwa teorinya itu adalah sebatas takhsis tidak tepat sebagaimana 

dijelaskan di atas. 

Di antara kelemahan teori al-Tufi adalah kesulitannya  menghindar dari kontradiksi-

kontradiksi dalam pemikirannya. Misalnya, ia mengandaikan kemungkinan nas mengandung 

GDUDU�� 3DGD� EDJLDQ� ODLQ� LD�PHQJDWDNDQ� EDKZD� VHOXUXK� QDV�PHQJDQGXQJ�PDVODKDK�� ,MPD·SXQ�

diGDVDUNDQ� SDGD� PDVODKDK� GDQ� VXDWX� KDO� \DQJ� PXVWDKLO� EDKZD� 6\DUL·� PHQJDEDLNDQ�

kemaslahatan hamba-hamba-Nya. Pernyataan ini mendapat serangan dari al-Buti. Dalam 

pernyataannya ia mengatakan, kalau memang seluruh nas mengandung maslahah, berarti 

kemaslahatan yang bertentangan dengan nas adalah kemaslahatan yang tidak hakiki. Atau 

VHEDOLNQ\D��GDVDU�SLMDNDQ�EDKZD�V\DUL·DK�GDWDQJ�XQWXN�NHPDVODKDWDQ��JXJXU�58 

Kontradiksi berikutnya adalah pernyataannya bahwa maslahah adalah tujuan sementara 

dalil yang lain adalah perantara. Pernyataan ini berbeda dengan definisi yang dikemukakannya 

\DQJ�PHQ\DWDNDQ�EDKZD�PDVODKDK�DGDODK�¶VHEDE�\DQJ�PHQJKDQWDU�SDGD�PDNVXG�6\DUL·. Jika dalil 

yang lain dianggap sebagai perantara, maka maslahah juga harus dianggap sebagai perantara 

karena ia sama-VDPD�GDOLO�V\DU·L�VHEDJDLPDQD�GLVHEXWQ\D�GL�DWDV� 

                                                 
55 Lihat Abu Zahrah, Malik, 317. lihat juga Hassan, Nazariyah, 538 dan al-Yubi, Maqasid, 539-40. 
56 Zaydan, al-Wajiz, 317. 
57 Hassan, Nazariyah, 539-540. 
58 Al-Buti, Dawabit, 209. 
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Kebangkrutan lain dari teori al-Tufi adalah ia sama sekali tidak mengemukakan satu 

contoh pun. Minimal, hal itu menunjukkan bahwa ia tidak memiliki kepedulian terhadap 

produk hukum. Lebih parah lagi berarti ia gagal membuktikan adanya nas yang bertentangan 

dengan maslahah. Sangat masuk akal jika kemudian dengan sengit Zayd menuding bahwa 

konsep al-Tufi dibangun diatas landasan mimpi/angan-angan (asas mauhum la wujud lah).59 

Adapun alasan al-Tufi mempULRULWDVNDQ�PDVODKDK� DWDV� QDV� GDQ� LMPD·60 adalah sebagai 

berikut: 

1. ,MPD·�GLSHUVHOLVLKNDQ�NHKXMMDKDQQ\D��VHPHQWDUD�PDVODKDK�GLVHSDNDWL�WHUPDVXN�ROHK�PHUHND�

\DQJ� PHQHQWDQJ� LMPD·�� 'HQJDQ� GHPLNLDQ�� PDND� LMPD·� DGDODK� VHVXDWX� \DQJ� GLVHSDNDWL��

Berpegang kepada sesuatu yang disepakati lebih utama daripada berpegang kepada 

sesuatu yang diperselisihkan. Jika melihat pernyataan ini, berarti menunjukkan kurangnya 

riset akademik yang dilakukan oleh al-7XIL��6HEDE��6\L·DK�MHODV-jelas menentang maslahah 

karena maslahah adalDK� UD·\X�� VHPHQWDUD� DJDPD� WLGDN� EROHK� GLGDVDUNDQ� SDGD� UD·\X��

Demikian juga al-1D]]DP��.HWHJDVDQQ\D�GDODP�PHQRODN�UD·\X�VDPD�GHQJDQ�NHWHJDVDQQ\D�

GDODP� PHQRODN� NHPXQJNLQDQ� WHUMDGLQ\D� LMPD·�61 Namun jika melihat pernyataannya di 

bagian lain, ia mengatakan bahwD� VHOXUXK�XODPD·� VHSDNDW� EDKZD� LMPD·�GLGDVDUNDQ�SDGD�

PDVODKDK��NHFXDOL�SHQHQWDQJ�LMPD·��GL�DQWDUDQ\D�=DKLUL\DK�62 Pernyataan ini menunjukkan 

bahwa Zahiriyah  diakuinya tidak mengakui mas}lah}ah. Dari sini berarti pernyataannya 

kembali konradiktif. Al-Zuhayli punya pendapat lain lagi dalam menghadapi persoalan 

LQL�� ,D�PHQJDWDNDQ��´� -LND�DO-Tufi berpendapat bahwa maslahah merupakan sesuatu yang 

GLVHSDNDWL��EXNDQNDK�EHUDUWL� LD�WHUPDVXN�EDJLDQ�GDUL�LMPD"·�-LND�LMPD·�PHUXSDNDQ�VHVXDWX�

yang diperselisihkan, bukankah ia termasuk bagian yang diperselisihkan itu? Dengan 

GHPLNLDQ��EDWDOODK�WHRULQ\D��EDKZD�VDODK�VDWX�GDUL�NHGXD�GDOLO�WHUVHEXW�OHELK�XQJJXOµ�63 

2. Nas-nas mengandung banyak pertentangan dan hal inilah, yang salah satunya, menjadi 

sebab terjadinya perbedaan pendapat yang tercela dalam hukum menurut pandangan 

V\DUD·��6HPHQWDUD� LWX��PHPHOLKDUD�PDVODKDK� � VHFDUD� VXEVWDQVLDO�PHUXSDNDQ�VHVXDWX�\DQJ�

hakiki, yang tidak diperselisihkan. Dengan demikian, pengutamaan maslahah ini 

merupakan sebab terjadinya kesepakatan yang GLNHKHQGDNL�ROHK�V\DUD·��7LGDN�MHODV�DSDNDK�

yang dimaksud al-Tufi dengan nas di atas adalah menyangkut substansinya atau sebatas 

persepsi para mujtahid dalam menyikapi sebuah nas. Bila yang dimaksud adalah yang 

pertama, maka tak pelak pernyataan tersebut adalah pernyataan yang sangat berbahaya, 

                                                 
59 Zayd, al-Maslahah, 135. 
60 Al-Tufi, Risalah, 760-1. 
61 Khallaf, µ,OP��48. 
62 Al-7XIL��³5LVDODK´�GDODP�al- Maslahah, 215. 
63 Al-Zuhayli, Usul, vol. 2, 820-1. 
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karena jelas-jelas melanggar Q.S. 4:82. Sebaliknya bila yang dimaksudkan adalah yang 

NHGXD��PDND�SHQGDSDW� WHUVHEXW� WLGDN�EHUEHGD�GHQJDQ�SDUD� IXNDKD·�XPXPQ\D�64Bedanya, 

menurut al-Tufi perbedaan semacam itu tergolong negatif dan tercela dalam Islam. Ini 

yang banyak menimbulkan asumsi bahwa yang dimaksud al-Tufi adalah menyangkut 

substansi nas. Sebab, perbedaan pemahaman terhadap nas dalam hukum-hukum yang 

menyangkut cabang memiliki dimensi rahmah. Atau paling tidak, ditolerir oleh ajaran 

agama sebagai cerminan dari elastisitas ajaran Islam dalam menyikapi fenomena sosial 

yang terus berubah, bukan berdimensi negatif sebagaimana yang diduga al-Tufi. 

3. Sesungguhnya telah terjadi nas-nas dalam sunnah yang ditentang oleh maslahah dalam 

beberapa hal. Misalnya, Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk menyampaikan 

hadist (�è ß�� Þ§©� Ì� û�� êß�û� Ý�×� æã)65 tetapi dilarang oleh Umar karena dikhawatirkan 

masyarakat malas beramal karena mengandalkan hadith tersebut. Pijakan dalil inipun juga 

memiliki kelemahan. Sebab, sikap Umar ternyata mendapat legitimasi dari Nabi. Dalam 

kajian ilmu hadist, apa yang dilakukan para sahabat tersebut bukanlah maslahah dalam 

pengertian yang independen, melainkan maslahah yang sudah mendapat pengakuan dari 

Nabi (taqrir).66 

Walaupun tidak secara spesifik mengulas argumen al-Tufi, Munawir Sjadzali 

PHQGXNXQJ� SHPLNLUDQ� WHUVHEXW�� 'DODP� SHUVRDODQ� PX·DPDODK�� ZDK\X-wahyu turun sebagai 

tanggapan terhadap persoalan masyarakat yang terjadi saat itu. Berarti ia sangat 

memperhatikan situasi dan kondisi lapangan. Karena itu, memahami nas haruslah secara 

kontekstual sesuai dengan tingkat peradaban dan kemajuan intelektualitas manusia, karena jika 

tidak, maka hukum Islam akan kehilangan relevansinya dengan dunia dimana kita hidup 

sekarang. 

Untuk  melegitimasi argumennya, Munawir menunjuk konsep naskh dalam Al-4XU·DQ��

Konsep naskh diperkenalkan Al-4XU·DQ�GDQ�KDGLVW�DNLEDW�DGDQ\D�SHUXEDKDQ-perubahan sosial. 

Jika dalam masa 22 tahun turunnya Al-4XU·DQ� VDMD� $OODK� PHPEDWDONDQ�Perubah sekian 

banyak ketentuan-ketentuan hukumnya, maka suatu hal yang mustahil dalam masa sekian 

ratus tahun sesudah turunnya tidak terjadi perubahan hukum.67 

Sayang sekali bahwa dukungan Munawir tidak dijabarkan lebih lanjut. Sebab, teori al-

Tufi kemudian ia bawa-bawa kepada persoalan-persoalan yang sudah ditentukan kadarnya 

                                                 
64 Al-Shatibi, al-Muwafaqat, vol. 4, 217. 
65 Abu Zakariya Muhy al-Din Yahya bin Sharaf al-Nawawi, Syarh Sahih Muslim, �%HLUXW��'DUL�,K\D¶�DO-Turath al-

µ$UDEL�������+���YRO������� 
66 Ahmad Umar Hashim, 4DZD¶LG fi Usul al-Hadits (t.t.: Dar al-Fikr, t.t.), 138. 
67 Munawir Sjadzali, Kontekstualisasi Ajaran Isla>m, ed. Wahyuni Nafis, (Jakarta: IPHI-Paramadina, 1995, 70-5. 
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(muqaddarat), seperti pembagian waris.68 Padahal al-Tufi sendiri menolak mengotak-atik 

persoalan-persoalan yang sudah ditentukan kadarnya. 

Rasanya tidak akan sedikit orang yang berpendapat bahwa argumen-argumen al-Tufi 

kurang berbobot, kalau tidak bisa dikatakan dangkal, sehingga sangat mudah untuk 

dipatahkan. Apalagi kontradiksi-kontradiksi pernyataannya sangat mudah untuk ditangkap 

oleh siapapun yang membacanya. Al-Tufi terkesan kehilangan pijakan dalam membangun 

pemikirannya, sehingga sering tidak konsisten. 

Kemampuan akal dalam menentukan baik dan buruk akan sangat subyektif sekali. Kalau 

akal dapat menentukan baik buruk, maka tentunya tidak perlu lagi diutus seorang Rasul. 

Padahal Al-4XU·DQ� �4�6� ������ WHJDV-tegas mengatakan bahwa tugas seorang Rasul adalah 

¶PHQ\DPSDLNDQ·� DMDUDQ-Nya. Penolakan al-Tufi terhadap pembagian mas}lah}ah menjadi 

PX·WDEDUDK��PXOJKDK dan mursalah�� DGDODK� VXDWX� WLQGDNDQ�\DQJ� ¶JHJDEDK·�GDQ� WHUNHVDQ� ¶WDQSD�

berpikLU�SDQMDQJ·��VHEDE�DNLEDWQ\D�MHODV�VDQJDW�ULVNDQ�NDUHQD�LD�PHQHPSDWNDQ�DNDO��PDVODKDK��

SDGD� SRVLVL� \DQJ� VHMDMDU� GHQJDQ� QDV`�� EDKNDQ� OHELK� NXDW� MLND� PHQ\DQJNXW� PX·DPDODK�

sebagaimana dijelaskan di atas. Persoalan ini bukan persoalan sepele. Jika diungkapkan dalam 

bahasa yang ekstrim, berarti akal dijadikan sebagai dalil hukum. 

Sebagaimana yang dikemukakan al-6KDWLEL� GL� DWDV�� DNDO� EXNDQODK� 6\DUL·�� VHPHQWDUD�

SHUVRDODQ�LQL�DGDODK�SHUVRDODQ�V\DU·L��.DUHQD�LWX��DNDO�WLGDN�EROHK�PHOHSDVNDQ�NHWHUJDQWXQJDQ�

sama sekali terhadap nas. Al-4XU·DQ� ������� VHQGLUL�PHQJDWDNDQ� ´«taatlah kalian kepada Allah, 

kepada Rasul dan kepada uli al-amr«µ�\DQJ�GDODP�SDQGDQJDQ�SDUD�XODPD·�PHQXQMXNNDQ�EDKZD��

nas merupakan pijakan pertama dan utama dalam mengambil kesimpulan hukum, baik nas 

tHUVHEXW�EHUVLIDW�TDW·L�PDXSXQ�]DQQL�69 Perbedaannya adalah, nas-QDV�TDW·L�WLGDN�ELVD�GLPDVXNL�

nalar manusia (ijtihad), sementara terhadap nas-nas zanni, terbuka peluang yang sangat luas 

bagi nalar manusia untuk memasukinya. Dari sisi ini, teori al-Tufi yang hanya terbatas pada 

QDV�]DQQL�WLGDNODK�WHUODOX�¶VHUDP·�VHEDJDLPDQD�JDPEDUDQ�XPXP�VHODPD�LQL� 

Namun demikian, perlu diingat kembali bahwa ijtihad terhadap nas-nas zanni tetap 

dalam pengertian upaya memahami nas tersebut, sehingga secara logika, kesimpulan yang 

dihasilkan, tidak akan berseberangan dengan nas dimaksud. Mislanya, Q.S. 5:6 tentang 

NHZDMLEDQ�PHQJXVDS� NHSDOD� GDODP�ZXGX·�� $\DW� WHUVHEXW� EHULQGLNDLV� ]DQQL�� VHEDE� ODID]� ´ELµ�

pada lafaz EL� UX·XVLNXP�� PHQJDQGXQJ� DUWL� ¶VHOXUXK·� DWDX� ¶VHEDJLDQ·�� 'HQJDQ� GHmikian, tugas 

seorang mujtahid hanya beruasaha untuk mengetahui, apakah yang dimaksud oleh ayat 

tersebut seluruh kepala ataukah sebagian kepala saja yang harus diusap ketika seseorang 

                                                 
68 Munawir Sjadzali, Ijtihad Kemanusiaan, (Jakarta: Paramadina, 1997), 6-8. 
69 .KDOODI��µIlm, 21. 
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PHODNXNDQ�ZXGX·�70 Dengan demikian pula, ia tidak boleh menyimpulkan bahwa mengusap 

NHSDOD�ELVD�GLWLDGDNDQ�GDODP�ZXGX·��PLVDOQ\D� 

Mengingat klaim al-Tufi bahwa teorinya tersebut hanyalah sebatas takhsis tidak tepat, 

PDND�PHQMDGL�WLGDN�SHQWLQJ�DSDNDK�QDV�\DQJ�GLPDNVXGNDQQ\D�DGDODK�QDV�TDW·L�DWDXSXQ�]DQQL��

sebab teori al-Tufi lebih tepat disebut sebagai pembatalan terhadap nas. Padahal, siapa pun 

berpendapat bahwa yang berhak melakukan pembatalan terhadap hukum Allah, hanyalah 

Allah sendiri.71 

Teori al-Tufi menjadi lebih riskan karena dia menggebyah-uyah seluruh jenis maslahah. 

Sehingga mas}lah}ah tahsini-SXQ�\DQJ� IXQJVLQ\D�KDQ\D�VHNHGDU� ¶SHQJJHPELUD·�PHPLOLNL�NDQV�

XQWXN�¶PHODZDQ·�QDV�GDQ�LMPD·��'DUL�VLVL�LQL��PDND�WDN�SHODN�WHRUL�DO-Tufi memang sangat seram. 

Pemikiran al-Tufi sangat mungkin dipengaruhi oleh situasi politik saat dia hidup. Al-Tufi 

hidup dimana ummat Islam berada dibawah cengkraman penjajah Mongol. Kedigdayaan Islam 

yang selama berabad-abad merajai dunia hancur lebur dibawah kaki bangsa Jengis Khan itu. 

Nampaknya jiwa al-Tufi memberontak melihat situasi itu dan ingin mengembalikan pamor 

Islam yang sudah amblas. Sangat mungkin ia berkesimpulan bahwa situasi itu akibat umat 

Islam terlalu terikat pada nas-nas yang sudah baku, sehingga ia berpandangan bahwa umat 

,VODP� KDUXV� EHUDQL� PHOHSDVNDQ� GLUL� GDUL� ¶NXQJNXQJDQ·� QDV-nas itu jika ingin maju dan 

mengembalikan kejayaan  yang pernah diraihnya. Apalagi perkembangan ilmu agama pada 

VDDW�LWX�PHQJDODPL�NHOHVXDQ�\DQJ�OXDU�ELDVD�GLPDQD�SDUD�XODPD·�OHELK�PHPLOLK�EHUVLNDS�WDNOLG��

Tidak tertutup kemungkinan ia melihat bahwa keterpakuan umat Islam terhadap teks-teks Al-

4XU·DQ� DNDQ� PHQ\HEDENDQ� XPDW� ,VODP� WHUXV� NHWLQJJDODQ�� 1DPXQ� VD\DQJ� VHNDOL� DO-Tufi 

kebablasan sehingga ia berani melanggar pagar yang seharusnya tidak boleh dilewatinya. 

Bukan hanya oleh dia. Tapi juga oleh siapapun yang meyakini bahwa Al-4XU·DQ�GDQ�DO-sunnah 

adalah pijakan dalam setiap sendi kehidupan seorang yang mengaku dirinya muslim. 

Hal ini sangat berbeda dengan Malik yang hidup pada masa kejayaan Islam mencapai 

puncaknya. Lebih-lebih Malik hidup di Madinah yang notabHQH� PHUXSDNDQ� ¶UXPDK� 1DEL·��

Menyaksikan  kejayaan  Islam sedemikian rupa, tentunya semakin meyakinkan Malik bahwa 

Al-4XU·DQ� GDQ� DO-sunnah adalah pegangan umat Islam yang tidak boleh dikalahkan oleh 

apapun dan siapapun. 

Berdasarkan pembahasan di atas, teori Malik yang hanya menggunakan maslahah dalam 

SHUVRDODQ�\DQJ�WLGDN�GLELFDUDNDQ�VHFDUD�IRUPDO�ROHK�QDV�DWDXSXQ�LMPD·�MHODV�OHELK�NXDW��6HEDE��

GHQJDQ�WHRUL� LQL��PDND�PDVODKDK�0DOLN� WLGDN�DNDQ�SXQ\D�SHOXDQJ�XQWXN�PHODZDQ�QDV�LMPD·��

                                                 
70 Khallaf, Masadir, 9. 
71 0DQQD¶DO-Qattan, 0DEDKLWK�IL�µ8OXP�$O-Qur'an  �%HLUXW�0X¶DVVDVDK�DO-Risalah, 1991), 236. 
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Apalagi maslahah Malik pada dasarnya merupakan metode dalam memahami nas. Bukankah 

al-Tufi sendiri mengatakan bahwa seluruh nas mengandung maslahah? 

 
F.  Kesimpulan 

1. Malik terlihat jauh lebih hati-hati dibandingkan al-Tufi. Ia tetap berjalan pada koridor yang 

PHQMDGL� SHJDQJDQ� XODPD·� Velama ini. Sementara al-Tufi lebih berani, bahkan cenderung 

gegabah dalam menelurkan gagasannya. Maslahah dalam konsep Malik adalah maslahah 

yang disimpulkan dari sejumlah nas. Dengan demikian, maslahah hanya dijadikan sebagai 

¶PHWRGH·� GDODP�PHPDKDPL� QDV��bukan sumber hukum yang berdiri sendiri. Adapun al-

Tufi menjadikan maslahah sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, sebagaimana 

halnya Al-4XU·DQ�GDQ�6XQQDK� 

2. Konsep Malik lebih kuat dibandingkan konsep al-Tufi, sebab Malik tetap menempatkan 

QDV�LMPD·� VHEagai landasan utama dan pertama dalam menetapkan hukum. Hal tersebut 

sesuai dengan Q.S. 4;59. Sikap Malik itu juga sejalan dengan praktek yang dilakukan oleh 

para sahabat yang pada dasarnya mengacu pada tuntunan Nabi. Malik hanya 

menggunakan maslahah dalam persoalan-persoalan yang tidak dibicarakan secara formal 

ROHK�QDV�GDQ�LMPD·�VHKLQJJD�GDODP�NRQVHS�0DOLN��PDVODKDK�WLGDN�PHPLOLNL�SHOXDQJ�XQWXN�

PHODZDQ�QDV�GDQ�LMPD·��$SDODJL�PDVODKDK�\DQJ�GLPDNVXGNDQ�ROHK�0DOLN�DGDODK�PDVODKDK�

yang digali dari sejumlah nas, karena pada dasarnya maslahah tersebut hanyalah sebatas 

¶PHWRGH·� GDODP� PHPDKDPL� QDV�� Berbeda dengan konsep Malik, konsep al-Tufi tidak 

memiliki landasan kuat. Menempatkan maslahah pada posisi sejajar dengan nas 

PHUXSDNDQ�SHODQJJDUDQ�WHUKDGDS�V\DUL·DK��.etidakmampuannya memberikan satu contoh 

pun merupakan sisi lain dari kelemahan teorinya yang cukup mendasar. 
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