
KRITIK NALAR UqUL FIQH

(Ielaah Komentar Ibnu Ruehd Atas Ugfl Fiqh At4hazali)

Aksia WiiaYa'

Abs,trak z lbtu Rushd yang xlama ini diPenal sebagai

komentator Aistoteles, ilan d*osl lctitis atas al'
Ghazdi terngta juga membei komentm atw teori

ushut fqh al-Ghazila dtlan karyaflya, al-Mtstasfa- f
usul al-fqh. ]il<a sikop perttma dimotioasi oleh

"fanatismenya" tahadry Aristoteles, yang kedua

diilasai oleh "ktkaguman" Ibnu Rushl terhailap teori

u9u1 fqh alGhaza1i. Namun danikinn, komentarnya

atas al4haztl{ tetop berpijak padn epist*nologi

burhani Aistoteles. Akibatnya, ada unsur yang

dibuang dai Eori uslul fiqh al-Ghazdi yang dinilai
tidak *suai ilzngo:a basis epistemologi Aistoteles,

Kata kunci: qislenr ologi, ushul fqh dan bitik nalar.

LATARBELAKANG

Selama ini Ibnu Rushd dikenal sebagai komentator
Aristoteles dan sekaligus sebagai kritikus. Jika dalam
posisinya sebagai komentator, dia memberi komentar karya-
karya Aristoteles dmgan tujuan untuk memudahkan
masyarakat memahami filsafat Aristoteles sehingga terhindar
dari kesalahpaham an, dan juga untuk menyelamatkannya
dari kesalahan yang dibuat al-Farabi dan Ibnu Sina. Dalam
posisinya sebagai kritikus, dia menulis dan mmyanggah
kritik al{hazafi terhadap filsuf dan filsafat yang
mendasarkan pemahaman filsafatnya pada hasil rumlxian
kedua filsuf muslim di atas, dan juga mengkritik pemahaman
pelbagai aliran Islam terhadap alQulan, seperti Hasyawiah,

' Pcnulie adalah Dooca Juu6.n Ushuluddin STAIN Pororogo
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lT.Yrr-, 1T !Is* **O"Etik. Aras dasar kmyataan itu,
hpat kiranya Ja-biti menyatakan bahwa misi p.-ifor* n^,,
nu.sttj Uery1nu pada empat hal: peirna, mmghilangkan
reduksi brhadap perrildran Aristoteles; *cAta, ialyinir<ap
Penlnpangan yang dilakut<an al-Faribi dan Ibnu $na
terhadap Aristobles; tatiga manyanggah krifik Al4hazali
brhadap filsuf yang hanya mendasarkan diri pada karya al-
Farabi dan Ibnu Sini; dan kconpaL 'melakukan
rekonseptualisasi Eoritik "literalisme" sebagai penolakan
terhadap metode para ahli kalam, aliran zahiriah dan sufi
dalam memahami shar:i'ah. r

Di samping sebagai komentator dan kritikus
Arisbhles, Itrru Rushd i,ga mengomentari karya-karya non-
Arlqtoteles srepem, Republik karya Plato,z al-Kulliyah f al-Tib
ka5a Galerga d41 al-Mtstas.fikarya al-Ghazifi.r Kommtamya
terh,adap karya al4hazafi inilah yang akan dibahas dalam
tulisan ini dengan mempertimbangkan beberapa alasan,
prtana, karya ini merupakan satu-satunya kommtar Ibnu
Rushd Erhadap pemikir Muslim, al4ha"an, dan didasari..

I MrrfmF.d Alrid *l;bi,A, zlfurirt wz d-Ilzdithah: Diiczl *z
zlMuugzc4 Ercitoc M.r&z d-Tb.q.fi alrArabi 191, hlm. 1 , &a 13;
Mulaoed Abid .Ll:.hi;, T.ldrD d-Aqli *'Anbi Beirut Al-Markaz AI-
Th.S.li .L'Ar.bi ti al-lab-'eh vr d-Nagpr *,a d-Tewzi', Cct kc 4, 1991,

318.
u Ibnu Rusbq .l-D.n n- E.Lsit;s.h Mubttizr Kitaa Siyzszh Li

M.t&, tc+_ kc bahese Ar.br Ahnrd S*len, raqdm wa Shuru-h:

Mu[amoed Abid eLJtbfi, Beirut Mart z dirls.t d-If.td.h .FAr.biyFb,
198.

1 lbll PrrcDd, .4ltr rlitl E *lib, Mz'e Mtlaa N .l-Mas.tj it
*Tbbir"h ,l-'A'zbirrb, M.dl6al vr Muq.ddim.h T.hEtiy.h *r Shuruhi
[-efShrruf 'ata el-Meehru': Muterrmad Abid .l-Iibfi, Ubenoa, Bciruc
M.d@ Dir...h .lv.trd.h el-'frebiyye! f999.

. Ibou Rosh4rFD. rrr;/r- E tlqil 6qb zv Mukhtzqt elMastz€a'
t qdiD r. t [Lilc Jeduddi. eLAlrwi, Tarhdic Muhrmoed llle
Sineqqhir, Liba@, Bcirut Dir elGherb a}'laEo! 194.



oleh kekagumannya pada aLGhazili's kedu4' sushryBhll

vanq merurril, satu sisi menggambarkan kekaguman dan sisi

;; ht" menuniukkan sikap kritis' Bentuk kekagumannya

lrtG"au" iJ# bentuk mengikuti sisitimatika ytll 1':l
fang' disusun al4hazAi'6 sedang bentuk kritisnya'

ii*i"af."" dalam bentuk memberi basis ePistemologi yang

berbeda dengan basis epistemologi yang dibuat al4hazali

sendiri.z Dengan basis epistemologi yang berbeda itu, tentu

hasil komentamya iuga berbeda: bisa berbentuk rekonstruktif

dan kritis. Nuansa inilah yang akan dilekonstrulsi dala:n

tulisan ini dengan menggunakan teori hermmeutika teoritis.s
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5 Ifaseaa llanafi, .lfib al-N.qi IL aLIM2', d-Mujallad al-aw*zl: aL
N.ql, 1 zl-Shzrkhu; el-Tafei4 zl-Tzll6it, zl-lewa.ai', Kziro: Der Qube' li
at-Thabi'ah a al-Negg t wa al-"ttwzi',200\ 3?n-321

6 Ibnu Ruehd mcnilai eiotiratika Fmb.h.s.a yelrg dibuat tl.
Ghazdi eebagai sistem yeag pdiog begue. f.ren. itu, dia oeogikuti
sistimatika pembahalatr d-Ghazdi ddam ocDbcri koocaar at s
kary.ny.. Ibau Ru!hd,el-Q.m-; I U€A 6qh.wMuldt e.r a1-Mwat6,37 -

? lbnu Rue h4 e/-D. ezn- fr Ugd 6qh ae, Mukharr, -Mt staflA U.
8 Bcntuk hermcacutika e€p€rti ilri DeEitikbcratlrn L.ii.arDra pad.

probtem fpemahemanr', yaldi bagaimeaa 666r}^mi deogan bener.

Joecph Bleichcr, Coatcztptcty Hedneacutie: Ifctacocoticx as Mctho4
Philosolhy znd Ctitigue (Irodoo: R.oudctg. & Kcgan Paul 1980). Hlm. 15;

Scdaag makaa yaag aeaiadi tuiuea penceriaa d^l^- hermcocutike iai
eddeh makna yang dikcheadati pcagg.g.s tcLs. Obh krrcoa tujuealya
ocmahami eecera obyeltif maksud p€ogg.gas, mate hetmcncutika model
iai dienggap iwe scbagri hcracneutika romantis yaag bcrtuiuaa uatuk
I'mcrckouetruksi maheit. Dalao r.ngk mc.ckonstruhi rnekaq
Schdcirmacher, seb2gai pcncetus hcrEcnautik teoritia, mcnew.rkan dua
pcndek trnr pcrteate, pcndak^taa lingt tistik,lrttg ncngareh pa& endiais
teks secara laageuag; ladur pcadckat{n Fikologh laog meogarah pe&
unew peikologis-subyektif eang pcagg.g.B scndiri. trM, Ncwto!,
McazMkza Tcb: Pcagraa. Kritia Mcagcozi Tcori d.D hallck
Menalsirbn Stsat, Eri. Socletie (Sonareogl IXIP Souereng Prcee, 1991),
hlB. 52. Dur uorur pcad&tatr ini d.laD he.Ddautita tcoritis,
diprndeag eebegei due hd y&g tid.& bolch dipiaaL Mcoieah eelah
satunya aLa, mcnycbabkan scbueh pcmahemea tc.iad.p pcdikiran
ocscor.ng meni.di tidek obycktif, Scb.b, t.ks Ec'nurut hctmcncudt
aaoritis scb.g.i medie pcnyrrnpeiel g.g$.n pcnggrg.s kcpada audicas.
Ag.r pchb.c. Eem.heni meltae yaog ditchcada.Li Fogg.g.6 dd.o tcl(3,
hcrocoeutiLe teoritio ucrgraumciken ocoaog pcmbecr hate
mcqrurkra pooisi d.! ptngdao.nlya dcagea pcoggegre tclrr. Jorcph

v



--. Ibnu Rushdg ditahirkan di Kordoba pada tahun 520y|:rr:,\ dan wafat pada tahun (ses H/iie{t il;;seDuan kelu.[ga terhormat dan sangat mernruh perhatian
pada i[nu pengetahuan dan terutama fiqlu Da _;p;t;
fe,mamnuan 

yang luar biasa dalam bidang berfikir d^rl;Sebagaimarn pendahulunyaro lbnu R"sf,a-;"ga m€"ro;aRun
perhatian dan wakfunya pada dunia keilmuanu dan

lukum.u Dh mengajar ilmu perundang-undangan di
Kord,oba. Pada tahun 565 H (11G9 M) dia diangkat menjadi
hakim di lsybiliyah selama dua tahun lalu merrjadi hakim di
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IBNURUSHDFAQIHDANUS(]IJ

Bleiche\ AaEDWtl llctu*tttiB, hh- 15. Die ecolah-ohh bayengzn
peagg.g.s t b. .Ag:r ,n.Dpu mcoyoel.en pocirfuye dc[ger Fnggages,
dia harua mcoguoogl<en ditily. d.ri *i.reh hi&rp yaag mcabcntuk
diriay+ dzn lrtaudien ncmeeuti rd..|h li@ Fqgg.grs dcrgan c.r,a
kt eapati kca,d, pcogtg.s.

t Naoe edialra edadeh Abo e}\rdid Mubanad bin A!d.d bio
Molammad bin Ibau Roehd. Di. Lhir prd. tztln 5n H/ ItllS M-w.f.t '
pada eHrir 595 H. (U98 fr.) di Xo.dob+.bad b VI H. (12 M) di Qodoa.
Dia hidup d.l.D do. aela kerriuo di A.ndelueie, cr2, Mar;bilua d^
Muwelhidib. z,qoeb M-\^rA *fi.di, ,frzm lbu R.Bhd 6 F.ls.hh
sL'A+r.Lvasg,m-

. X.kck d.rr b.p.k lbtru *rchd eddeh baLim di Ko.doba- detr
kcr.p b€(gctut d.logEr du.llia kcilouo. Mutzom.d-kif .Lk?{Ii" .LNt/.b
alAqliah E Fabzhh lbau Rachd, m, A4i SyGh K--it Mu[amaad
Mulam.oad Uweyde\ Ibnu Raehd *Ad usi?!u.

! Ibau Rushd meapchiari ilau kedoktema, ilou alao,
lnaacm.til(., 6fsd.g fiqb dcb, Zeyaeb M.tnud .I.Khadd, A&nu Ibnu
Rushd E lzb.Ith .l-'Ae. *l?d.qm.

t Keehlien Ibnu Ruahd di bi&ng huloo tcotu mcadaLufui
Lcahlianry. di Hdeg bia, lenteto dn did c d.ld trdi.i kcfu.rgr ydrg
ectrgnrs.i 6qb tcrutu. fqh M.liLtrL Neurm yeog ditulic pcrteaa keli
di aeee lridrryoye .dzf.h kiab .LEoE rh *l!ih, tatry kcdokter'.a
lanarea ilmo id popoLr rcbrgei mu ilobh yerg bcrkcmb.ng pad.
ozsrrye (rcbclua tt" 557 H/1162 M). Beo Lcoudien bctelih kc fils.f.t,
r.t Lh lbdu thE&il EcdiEt&lr. a trnti Leqn Arirotclca png ceaget
dimineti tdulifeh Lhr Y.'qub (557-579 ll-/ll(Llril M). Itu tcrirdi pa&
6..t di. n irba.ct g.i l'.Li6 di IsrhliyeL Aagct Gaueb Paleocil
Tatiln *Fib aLAo&lwZ M.
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Kordoba.B Dia mmjabat sebagai hakim hingga tahun 578

H/7182 M., sampai akhirnya dipanggil Khalifah Abu Ya'qub
YusuF. ke Marakish melalui Ibnu Thufayl.ts

Kepiawaian Ih,nu Rushd dalam bidang fiqh juga
dibuktikan dengan karya murumerrtalnya yang berjudul,
Biilopt al-Mtjto]rttt6 dan komentarnya atas karya aLrustuqfa
al4hazafi- Kono+ kitab Bidayct al-MujlaM merupakan kitab
klasik yang khusus meneliti secara rasional nalar fqh al-
ilhtilil'.tz Di dalamnya dia mengemukakan berbagai

D Philp f,- Ilinit lfisdy d tb Anb> tcri. Ccccp Lut<oao Yaeia
d.r I)tdG Slrrncr Riyidi (.lorts S.r.Ebi ZD5), 742

. Die edele.t tltf.h t r.i.s tlMowtLidw di Andeluaie yeng
r.rg.t Dco.t@i dlmi. bil6ue- A[ Mr_lr'nh.d d-Sh.LH, fr;I,
Dzvtztzy *tfinlit'a wa *Mu .wrQltufrz, ccr k ..2 (libanoD, Bciruc D.t
.LM.'rif.t, ZXE), 352-360.

,5 AIi Mnrr.6n.d d-Sh.lrli T&tu bwbey *Muibfu vz *
MunLLiAa, hf6. $236q M.hrtrid Qo.iD, Ibau Rqhd *a F eahtuhu
*Dbiyz\ et Lc-3 (f,riru M.h.h.f, .LI! n *U&riyd r9r9), hhiq
A:ngd G.Dz.l6 P.ldtciq Tifu *Ftu *lnd.frsi hlo.,Ol}.,|l)l. Atkiseh,
Ibau TLdryt mcminte lbou RE Ld uaruk Dcobcrik D sh.r.h &a
l(mcrtt r at s butorbulor AristoElcs Lrt r.! Arni.ut Mnlr; o h€d..li-
hli t8.fl3. ..dih k rco. di. ncrra. kcrulitrn d.ld m<oahemi bebece
filsafet Yur.ni, ac.ut m. fb.f.t Arfuaoide, Lrrtne i.lckiy. acrico.h.lr
yarg ade. Ibou Rushd mcmbu.t tigr b6tuk kmcrrt.r tcrh.d.p ,blf.a
ArirtocLt: kmcota. ri!8trs, loocorrr ccdeog da tomcoter peaialg.
f,ctike orobcri komc,tter, koooo Ibou Rrnhd mail-h eotgr ptod+rt
Fib.di d.n p.ad.p.t l.,t,ye yrog dilocatui <laa mcogtinrteri diri ecieuh
Eut gkir Eaoasu.U(.ar pc.&Flnyr kG rLf.D k rt &istotcle, l@d.ai
di. .c+kdi bcreilrry tritic. N.mun, M.nurut Eracr R.o.!, Ibau Ruehd
tidak b.trai Ecrgrm-L-!.-- p.od.p.t y.og berbcdr &agen Arfutotcle
echiagge bise ,liL.t.krn b.h-. lbau Ruehd tidek mcopuayei pemikireo
El6.f.t Li.s Ibnu Rurhd. Emcs Rcora, Iba Rrao,bd vz AlRusbdith
(Xeircr D-r Ilyr d-fuub drAr.biyy.h, 1904, 7L

L ltnu Ru.hd iog. ecoolis u?il fi+ scb.g.i k@cDt r .t s k rl..
el-GheziG, tfirrarsih Ibou Roeh{ J-&nir'E Ugdl fiq\ w Mubaqr *
.lfugarsifj Teqdia wr T.hkilc J.E.luddia rl.Ahwl Trpdc Mulemmed
AIld Shr{ghir (tib.Doa, B.iruE D;r.l4hrrb.I-IeEol 199{).

u Mcuurut Doiaiqug ucto& 6qh lbou Ruahd edaleh mctodc
iltrtihf. Mctodc iai lisr ncrgtiodr.i p.o.lo..n tchcod.l< pcry.r.Dg L.
d.Le hulolo. Scoc!4.r. tuiueo Litib D.:d;y.h *fuinhid mcouru Jrr
rddeh ocauoiulden epe yeng hlnrr diF.tdt n pro &qih yrt g tid.k
bqteldid po& ue&hrb tcttcots. Dooiai$rc Urvoy, 'Itau Rushd, ddro,
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permasalahan hukum, kemudian meneliti argumen masing-
masing al i hukum dan mencari titik temu dan titik beda
antaxa mereka dengan merrfadikan aleur'an dan al-Fladith
sebagai ukurannya Kaftna itu, tentu metod€nya bersifat
meMologis dan laitis.18

Selain sebagai faqrlu hakim Agung dan Entu filsuf,
Ibnu Rushd juga dikenal sebagai usrili. Bahkan posisinya
sebagai usri[ merrdahului posisinya sebagai fitsuf:e

METODE KOMENTAR IBNU RUSHD ATAS NALAR
USULI AI,4IIAZIII

Pertanyaan di atas "bagaimana bentuk nalar usrifi Ibnu
Rttshd", dhiukan karena Itnu Rushd tidak menulis secara
khusus meng€nai nlil al-fiqh. Menurut para pemerhae
penrikiran Itnu Rushd dibagi menjadi dua: pemikirannya

p,gik@cdi Tattie Filsrh, Id.n' Buhr Pcnam4 htm. 419{,2t; }{lrrffi
.LlJ,n&i lbu Rshd n 'Utfu zlShzlzt z|-IsliaiyyeL @<iruc Dar d-
Filcr .l'Ar.bi, 1991), 39.

a l)il(lelr Detodologis k.tlna mctode ini bctuluan uotuk
mcogttatui place bcrargumcn daLm Dcmahami hulum sbarieh,
mcoolek kcshuthara daa mcogeiutaa argumco demooctratif yeag
mcyatilr|. tt &lrm D.og.tasi FrH..ll dalil yeag ade" Scbeb
Dcod.tdgla d.lt]-d.ltl yzng bcrtcda-bcde dan bencrtengaa mcrupeken
b.otuL tDctod. b.rfl(ir ye.g dalam tradiei fiqh discbut scbagei 6qh
FrlrnndingrL PE ditataL.o kritie laatareo mctodc idi mcmpunyai
k r.licr laiti& Mctod. nalar fiqh ilfitilaf peoitir be6a. Kordob. ini diEulai
dcogeo fmgbh-lag&uh s.b.gai b.rikut lbnu Rurhd Ecrgcnuk k n
pcrmeaalahaalcmaa,l_h,n 6Cr ecc.re tc.pcrinci daa iclae, kemudiaa

d.[lJ.fuF. Jik tcrd.p.t kcsep.k tao di .nt ra p.r.
fuq.h., di. Dcrf.t h 'pere uteme bctscp.k t" d.! hcngat ,lrn 'p.t
ulea'r bcrtcde p<nd:pet iita terd.p.t pcrH..n di eotare pen frrqehe.
Xcoudiea dia mcagtmukelcaa ecbab.ecbeb kcscp.I(.ran &n pcrbcdaaan
pcDd.P.t di L-l--g-- Dctck& Sctd.b itu di. hcn.riih PGad.P.t-Pcod.P.l
itE dar EcrgdHf pcrd4.t y.[g lcbih lot.t dilihet deri scgi delihya at.u
neogcmolelao mctodc Srerg die yekiai ecsoai <lcog.a iitih.dtryr H.dred
.Lllfr6, I}{lo Rg6hd vz'Ilfu zl-Sht?ah *IsliDiw.h,f9.

rfoebddia rl'Alewi, d.Ls pdgert.rny. atea kerya Ibnu Rurhd,
*QadnApA6*,19



Aksin, Kritik Nalat

sebagai komentar dan sebagai sanggahan-kritik.2o Yang
kedua dianggap mumi karya Ibnu Rush4 dan itu hanya
berkisar pada beberapa karya: Fasl al-Wal, al-Kashf cn
Monahij Adrllah Talafut a|-Talufut dan Bidoyat al-Mujtahiil.
Karya yang terakhir tidak mewakili nalar "Cul fiqh Ibnu
Rushd. Ia berkaitan dmgan nalar fiqh ikhtilff. Kar€na itu,
maka nalar usili itu harus dilihat pada pemikirannya dalam
bentuk komentar. Satu-satunya karya komentamya yang
berkaitan dengan ufill fiqh adalah al-Darun f U9u7 fiqh, aw
MUL&tayr al-Mtstas.fa-. Melalui karya ini, akan ditemukan
pemikiran Ibnu Rushd di bidang usul fiqh.

Ada dua hrl y"t g perlu dijr:laskan lebih dulu sebelum
mernaparkan pembahasan Ibnu Rushd mengenai
komentamya atas teori u9 fiqh al4hazifi. Pobma, basis
epistemologi yang digunakan Ibnu Rushd dalam
mmgomentari karya al4haza[, leeifu+ apa saja yang dibahas
dari usul fiqh al€hazdl

Memberi Basis Epistemologi Baru atas Nalar Uqu.l Fiqh al-
Ghazali

Dalam buku al-Darun f Ufli fqh, rw Mukhtasar al-
Mqtashfi-, Ibnu Rushd menegaskan diri hmdak meringkas
karya Usul fiqh al4hazafi dengan "mmetapkan" dimerui
yang "daruri"a dahm usrll fiqh dan "membuang" dimerui
yang tidak darrl1 Untuk mmegaskan dimensi yang danlri,

(X.iroi Kuliyat |i-d-Barag Jani'.h AiD d-Syam, 2005), 19-53.
2l Di d^1,6 buku iai Ibou Rushd tidak meaieleekan pengertian

istilah dzati eff,,ztt tcrp.riaci, P.dbah..aaa tetpcrioci iustnr tctdapat
ddam karyatry. dalam ecritrgkas peDiki.e! pottik Plato. Ada tiga beatulc
kcbutuhan rranusia mcaurutny* &ruri, haiiy, dan teheiai, Yeag dimakoud
d.ru.i dalam politik adalah 8eauatu y.ng mcniedi tumpuaa kcbcradeaa
manueia, kateua orusil aec... individual tidak mempu mcnundkan
kcbutuhao makan, tcop.t tingd dan pakain ecc.r. m.odiri' Seauatu itu
makeudnya edeleh keriaeaoe deogen orang leiu. Ibnu Rushd, el-D.aiti 6
al-Siti6 : Mukha€zr fidb Siryrh Li AOtd;L 75

25
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dia bertolak pada klasifikasi keilmuan yang bersifat umumz
dan berbeda dengan klasifikasi keilmuan yang dijadikan
pengantar al4hazili dalan a1-Mnstoshft-.a

Ibnu Rushd tiga klasifikasi keilmuan
prtama, ilmt yang hanya berhiuan untuk mmanamkan
keyakinan mendalam pada iiwa seperti ilmu tmtang
kebaharuan alam, dan Ertang bagian yang tak lerbagi-bagi
lagi; kerfua, ilmu yang bertujuan untuk diamalkan Ia terbagai
dua: partikular dan universal. Yang partikular adalah
mengeriakan salat, mengeluarkan zkat dan sebagainya,
sedangLan yang universal adalah pengetahuan erhadap
sumber-sumber asal seperti d-Kitab, al-Sunnah al-Ijma dan
pengetahuan terhadap hukum-hukum yang lahir dari sumber
asal itu; dan kctiga, ilmru yang memberi kaidah-kaidah dasar
yang bisa mengantarkan s€soorang pada kebenaran sesuai

dengan dua imis keilmuan di atas, seperti polgetahuan
terhadap dalildalil b€serta bagiarFbagianya. Mmurut lbnu
Rushd kebutuhan seseorang brhadap ilmu yang Erakhir
lebih penting dari dua jenis ilmu lairmya.zr

Menetapkan Dimensi Qaruri dalam Ugfl Fiqh al4hazdi

Kendat memberi basis epistemologi yang berbed4
Ibnu Rushd ternyata mengikuti sistimatika pembahasan usul
fiqh yang dibuat al4hazatr 2s dengan alasan sistimatika
pembahasan al4hazatr dianggap sebagai model yang paling

2J Di d-l-n d-Mu6t sfa, d-Ghazali EcEb.gi ihu rrcoi.di du.
maceru ilmu ag:n. d.n illnu r.sion L Kcmodien dir mcobegi ihu
agaae ueoiadi dua: univcrsd d.. p.rtikdr, dan mcoiedikao ilmu LaIo
sebagai b.giar ifdu urivcrs.l, aad.rg .iloE-ihuaama leiarja
dimesuLld(.r l(. detam ilou pritulrr, terDrsu& ulul trqh. Di tctrFr Lin,
al-Ghardi meoasukken ushul fiqh kc d.hE ilmuitrmu tcoritie. .llGhezdi,
,l-M,rttarf, fr lbi el-Uau{ iaa'ehu wz r'<lih;: Mrli'EB.d Abdu s.Le
Abdu elSefi, Iibanon-Bci.ut D.r.&trutub d-Ueiy.b Zm, 6'7

iL ltrru RBhd, .L+.rdi 6 UtA frqL .e Ltobbf., ,LMo9ben6,
34-:t5

15 tbid", 37

,
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baik. Sebagaimana d-Ghaza[ Ibnu Rushd membagi karya

uqil fiqh al4hazili ke dalam efiPat ba5iarr: Wtamt,
pembahasan tentang hukum-hrtktm; lcedua, sumber dasar

huknm-hukum; kenga, dalildalil yang digunakan dalam
melakukan istinbat hukum dari sunber asal, serta cara

mmgunakan nya; dan leeempat, syant-syarat mujtahid.26

Bertolak pada basis episbmologi yang berbeda, namun
sistematika yang sama itu, Ibnu Rushd kemudian hanya
mmetapkan pembahasan "bagian ketiga",' yang dianggap
sebagai bagian "dariri" dalam us.ul fiqh. Alasannya, yang
ketiga ini dinilai sebagai kaidah-kaidah istinbal hukum,
aemmtara tiga bagian lainya dianggap sebagai bagian dari
ilmu praktis yang bertujuan untuk diamalkan.z Karena itu,
ketiga bagian lainya dianggap bukan bagian yang daruri
,r1-r ',SrIl fiqh, dan karena itu pula, ketiga bagian lairmya
tidak mmjadi korsentrasi komentar Ibnu Rushd dalan
karyanya.

Penting dicatat bahwa Ibnu Rushd mengmyampingkan
pembahasan d4hazan tentang penggunaan mantik (logika)
dalam usrll fiqh. Ibnu Rushd mmilai logika bukanlah bagian
61afi rrful fiqh.ze Ia berasal dari luar disiplin usrll fiqh, yakni
filsalat yang notabene berasal dari Yunani. Karena alasan itu,
Ib,nu Rwhd tidak menjadikan logika sebagai asas teoritis bagi
.'|r]l fiqh dan tidak pula memasukkannya sebagai pengantar
bagi us.ul fiqh.

, Ibid., 36
n tbiiL x
t lbid., 37-3q oaouo pcntiag iug. dic.t.q d-Ghazdi eebcnemye

iug. tid.k ocatsuk*aa logika ke ddam bagias &ri uehul fiqh. Dia
tttcrcmp.rL-n',y. pada p.ng.atet ushul fiqhnye ddam karyanya

alMuqtaga, dengan maksud behwe logike merupekeo ihu b.ntu dalam
eegda dieiglia itmu- An&ikat ececoraag tidak meu acmbahae logike
deleo ushul 6qh, mcnututaya hal itu tid.k i.di masaLh. Al-Gheziff, e/-

Mocap6 E lhni al-Upt4 {ebe'aho m gehhehi: Muheomed Abdi d-Sdaro
Abdu alSifi, Bcituc Libaaoo: Di, 6l-Kutub .l-Ilmiy.h,2rc0,6-1r"
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Dengan mmgmyampingkan posisi logika, Ibnu Rushd
sebenarnya hendak mmgembalikan usul fiqh ke dalam
l'habitat disiplinnya" dengan melihatnya dad "dalam"
disiplin usul fiqh itu sendiri, bukan dari luar disiplin.ze blu,
apa "bagian dalam" pada disiplin uqul fiqh menurut Ibnu
Rushd?

Nrl,Il\R D.ARI RI DAII\M US.UL flQH: I(OMENTAR
IBNURUSHD

Dimensi "darui" dalam us.il fiqh merrurut Ibnu Rruhd
adalah dalildalil yang digunakan untul melakulan istinbaf
hukum dari suurber asal serta cara mmgunakarmya-r Jika
dernikian kerryataarmy4 maka bagian "dalam" dari ugul fiqh
tentunya lebih spes'ifik dari istilah "dirnensi darufi". Bagian
"dalam" bagi ugril fiqh adalah kaidah-kaidah kebalusaan
yaitu dilalah lafdah bahasa alQur'aru Ibnu Rushd m€ncatat
ada dua unsur utama dalarn mengungkap dimensi hukum
dafi dilalah lafziah kebahasaan alQularu yalmi: dildah lafa+

dan qarinah.a

1. Dilehh Irffah
Dalam meniCaskan persoalan dilalah lafTiyafu Ibnu

Rushd memulainya dengan membahas kaidalFkaidah
nahwiyah Menurutny4 ungkapan hhasa yang semPr[na
dalam bahasa Arab terdiri dari dua unsur utama: khabariah
dan inshaiyah- Secara sederhana Khabariah adalah suatu
ungkapan yang terdiri dari subyek dan predikat yang
diungkapkan dengan tufuan untuk memberi inlormasi
sesr,ratu kepa.da mukhapb, sedang inshaiyah adalah suatu
ungkapan yang masih membutuhkan jawaban lanjutari baik
ungkapan itu dalam bentuk pertanyaarf permintaan,
maupun perintalL

, Heeeen Hene6' .iztrh Naqli lb,lllbdz',11-1
I lhau Rrrh4 rlD. rraz'.f, Uqfr qL" X
.r Ibid., lm

1
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Pengungkapan kaidah-kaidah nahwiyah bahasa-Arab

ini berkaiL lengan us.d fiqh. Unsur dilalah lafgiyah dalam

ugdl fiqh pun menurut Ib'nu Rushd juga mempunyai dua sisi

kebahasaan khabariah dan iruhdiyah.sz Sisi hhabariyalnya

terdiri dari beberapa unsur partikular mufrad dan murakkab

(garamatika), dengan beberapa sisinya; sedang inshaiyahnya

brdiri dari: perintah dan larangan, serta dengan beberapa

sisinya fuga. Secara uru! keduanya dibahas di bawah ini.

a. Dilalah Iafziah Khabadah

Dalam membahas sisi khabariah dimmsi kebahasaan

alQur'an, Ibnu Rushd memulainya dmgan membahas
persoalan lata. l"afaa terdiri dari: mufrad dan murakkab.
I-afaz mufrad terkadang berbentuk isim, f iI dan terkadang
huruI, sedang laIaT murakkab adalah setiap lafaz yang terdti
dari lalaz mufrad, di mana setiap dimensinya mmgandung
makna- Terkadang suatu lafaz mengandung malna pada
dirinya, dan Erkadang lafaz itu mmgandung malrra jika ia
dikaitkan dengan lainnya.:o

Dari kedua dilSlah lafaa khabadah ini akan lahir
beberapa ursur cabangnya lagi. Namun, ia harus dilihat dari
beberapa segi, yakni bentuk, konsep, dan rasioralitasnya.3r
1). Dilelah kfziah Khabarialu dari Segi Bentuknya

Penggalian hukum pada dilalah lafTiyah khabariah
yang berkaitan dengan "bentuknya" terbagi menjadi empat
bagian utama: Nass, Mujmal, Zahir dan Muawwal.3s

Nass adalah suatu lafaz., baik mufrad atau murakkab
yang hanya mengandung satu makna. Contoh nasg yang
berkaitan dengan lafaz mufrad adalah "al-Insan", al-

l2 lbid", 120.
$ Ibid, n
x lbid., 101-103
i6 lbid,1m
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, 
*yu:ul , .T1*g n* yang berkairan dmgan lafaz

' murakkab adalah ayat" ryt tatwa A itru Ahoif, .%
Mujmal adalah *ahr lafa4, baik mufrad atau murakkab

yang mengandung banyak makru, sementara posisi masing_
masing makna itu sama antara satu dengan yang lain,
sehingga diperlukan adanya qarinah untuk memahaml
ma-kna yang dimaksud lafaz brsebut Contoh mujmal yang
berloitan dengan Iafaz mufrad adalah "a)m,, 'yang sama
dengan "ayn al-ma', ayn al-miza& dan "ayn,' yang
dipmakan untuk melihat sesuatq yal:ni mata. Posisi makna
bagl lalaz " ayn" di atas sama, tergantung pada
penggunaanya dalam struktur kalimat. Adapun contoh
mujlnal yarrg berkaitan dengan lafaz murakkab adalah seperti
ayat"aw ya'fu alladWbiyadihi aqil al-Nik r".}lluruf damir dalam
ayat ini bisa mengandung pengertian: kembali pada wali atau
pada orang yang menikah.:7 Posisi malma itu sama, sehingga
wajar jika ungkapan itu melahirkan perHaan penafsiran di
antara masing-masing fuqaha.

Selain lafaz dalam dua bentuk di atas: nass dan muimal,,
ada suatu lafaz yang sejak awal memang dimaksudkan untuk
menu.njul pada "sesuatu yang khusus". kemudian suatu
waktu lafaz itu dipinjam untuk menuniuk pada "sesuatu

yang lain", karena adanya keerupa.an sesuatu yang lain itu
dengan yang pertam4 dari segi malmanya. Tentunya dalam
hal i:ri diperlukan adanya qafrna[ karena qarinah itu
menentukan status lafaz dimaksud. Suatu lafaz berstatus
zahir jika ia tidak memerlulan qafinah pada dirinya, dan
disebtfi muanunljika lafaz ihr memerlukan qarinah.:e

Znhi ada dra pnts: ptama, suatu lafaz yang sejak awal
digurvrkan untuk menuniuk pada sesuahl tetapi kemudian
dipinjam untuk mmuniuk pada sesuatu yang lain karena

ri Ibid", 103
, Ibid., 103
$ Ibid", 101-102

I
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adanya kesamaan antara keduanya, atau karena adanya

ketergantungan antara yang satu dengan lairmya. Contoh
yang berkaitan dengan bagian pertama adalah Penamaan
lalaz "al-Firash" dmgan "Asysyan", sedang contoh bagian
yang kedua adalah perumaan "al-Naba" dmgan "Nidan".:s

Jika keduanya digqalgn dalam syari'a! maka ia smantiasa
dibawakan pada maLni lahiriahnya, sampai ada dalil yang
menunjukan bahwa lafaz itu dibawakan pada makna selain
makrn hhAialurya yakni makna piniamaan (musta'ar). lnilah
yang disebut dengan takwil.ao

Jenis Ledua, lala aahit yang berbentuk "mengganti".
Yakni, menggantikan yang universal (al-Kulli) pada posisinya
yang partikular (al-luz'i), dan mengantikan posisi yang
partikular (al-luz'i) pada posisinya yang universal (al-Kulli).

Jadi, bentu-k lafa4 zahtu yang kedua, lafaT penggantinya fuga
ada dua: lafaz kulli (universal), dan lafaT juz'i (partikular).al

Dengan konsep zahir bmtuk kedua ini, Ibnu Rushd
kemudian 6ba-tiba mmyelipkan pembahasan mengenai
qiyas. Ibnu Rushd mengajukan pertanyaa& apakah qiyis itu
sebagai dalil syar'i atau tidak, jika ia dipandang sebagai dalil
syar'i, apakah ia sama dengan dalildalil sebelumnya?

Ibnu Rushd kemudian menjelaskan pemahaman qiyis
yang beredar di kalangan para ahli usril. Menurut Ibnu
Rushd, para ahli usril fiqh menggambarkan qiyis sebagai
tindakan membawakan makna sesuatu pada sesuatu yang
lairu baik dalam bentuk penegasan maupun penegasian
hukum, jika penegasan dan penegasiannya pada salah
satunya lebih terlihat jelas daripada yang lainnya. Itu
disebabkan adanya kumpulan sifat dan rTlat antara keduanya.
Sesuatu yang hukumnya lebih jelas dinamai sebagai asal,
sesuatu yang dibed ketentuan hukum dengan

, Ibid., 107
40 lbi&, 107
.r lbid., 109
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m€ngikutkamya pada asal disebut cabang s€dang sifat atau
sebab yang berkumpul pada keduanya dixbutillaLa

Ibnu Rushd mengkritik konsep qiyas seperti ini. Dia
mencatat ada dua modd qiyis: qtp shfid dan qiyds r7lah.

Yang pertama b€rkaitan dengan perryertaan hukum sesuatu
yang tidak ada hukunrnya pada sesuatu yang sudah ada
keEltuan hukrmrnya dalam shari'afu karena adanya
Ies€rupaan antara keduanya Adapm model kedua berkaitan
dengan penyertaan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan
hukumnya pada seuatu yang blah ada ketentuan
hukurmya, karerra adanya kesamaan illat

Namun demikian, perlu dibedakan dra ltal: Wrtama,
mengqiyiskan sesuatu yang tidak ada hukukmnya pada
sesuatu yang ada hukumnya, kerhu, p:rggNfian dilahh
lafpyah yang bersifat universal pada dilahh hlTiyah yang
ber:sifat pertikular, atau penggantian posisi yang partikular
pada yang universal Menurutnya, aF yang selama ini
disebut sebagai giyas oleh kebanyakan sebenarnya

bdkanlah qiyas. Ia brmasuk dari ienis penggantian yang ,.

partikular pada pcisinya yang universal.{3 Jadi, Ibnu Rushd
memasukkannya ke dalam kategod kedua dari bentuk lafaz
zahir kedua.

4. IXilah kffah Khabariah dari Segi Konsepnya

Dlnhh hfzi. yah yang berkaitan dengan "konsepnya"

terjadi ketika dilakukan pada beberapa

bagianny4 atau dilakulon pmanbahan atau peminjama&
atau melalui tladimya ururur-uru;ur itu akan
menentukan status d ehh hfa? klnbariafL dan karma itu,
untuk menentukan status itu seurua, diperlukan suatu
qarirulu Karena itu pula diElah taf-dyah khabariah dari segi

a tbiil-,liu-xE
., Ibid-, ,:}5
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konsep ini akan mengandung makna hukum jika disertai

qarinah.

Jika qarinah itu tidak bersifat mmgganti dan pasti bagi

konsepnya, maka ia disebut Nass; jika qarinah itu lebih
bersifat praduga maka ia disebut zohir; dan iika qarinah itu
bersifat praduga dan tidak ada yang lebih diunggulkan
(mutarajjil1ah), maka lafa4 itu disebut mujnaL Karcna it:.t,

dilalahnya harus dicari di tempat lain.44

Dengan demikian, jika dilahh hfziyah khabariah
dilihat dari segi konsepnya terbagi menjadi tiga: Nass,

Mujmal, dan Zahir. lbm Rushd tidak menyebut bagian
Muaunsal pada kasus ini, seperti halnya jika dilalah lafgiyah
dilihat dari segi bentuknya, sebagaimana dibahas di atas.

b. Dildah l^afziah Insyai'yah

Kini masuk pada pembahasan mmgenai penggalian
hukum yang berkaitan dengan dilalah lafziah inshaiyah.
Menurut Ibnu Rushd, tidak ada "bentuk" (sighat) yang pasti
berkaitan dengan dilalah laf4yah yang berkaitan dengan
lafa4 insyaiyah. Menurut dia di antara ungkapan yang
berfaedah yang pada umunya terbagi menjadi: khabar,
perintah (al-cmr), tuntutan (blab), panggflan (niila), d,an

permohonan (tadarru), pada tiga bentul ungkapan yang
terakhir tidak mempunyai bentuk khusus dalam bahasa Arab
yang membedakan satu dengan lairurya. Ketiganya hanya
bisa diHakan melalui qarinahnafinah (qarain al-Alru:al),
sesuai dengan situasi dan kondisi. Karena itu, sebuah
ungkapan dianggap bermakna "p€rintah" iila ia datang dari
pemimpin yang dituiukan kepada yang dipimpiru sebuah

ungkapan dianggap bermakna "permohonan" jika ia datang
dari yang dipimpin dan ditujukan kepada pemimpinya; dan
ungkapan itu dianggap bermakna "permintaan" iika ia
datang dari orang yang sederaja! misalnya antara salabat.

.. Ibid", 118



u Justftia lslamlca, Vol.s/No. 1/JanJuni 2@8

Jigal s€urua inshniyah ini mempunyai
kebalikannya. Ungkapan yang mernpunyai kebalillrmya
hanya perintah Misalnya, kebalikan dari ungkapan p€rintah
adalah larangan Namun tidak ada kebalikan dari rmgkapan
yang bernada permintaan dan permohonan-6

Atas dasar itu, maka yang menjadi obyek bahasan Ibnu
Rushd berkaitan dengan ungkapan inshaiyah ini adalah
ungkapan perintah dan larangan" Selain alasan di atas,
pilihan itu fuga dikarenakaa di dalam hukum tidak dikenal
adanya hukum bagi sesuatu yang hanya berbentuk
permintaa& kecuali dalan pengertian, bahwa ungkapan
penmintaan itu sebagai isim iexfs yang terbagi pada wajib dan
sunnah.lo

Apakah di dalam lalaz inshniyah ini juga terkandung
istilah nags, zahir dan muimal| demikian Ibnu Rushd
berlanya. Jika itu s€mua ad4 apakah itu dari segi bentulmya
atau konsenya?

Dalam menjawab pertanyaan yang diajukan sendiri itu,
Ibnu Rushd iuga merujuk pada kaidah nahwiyah- Dia,.
menyatakan bahwa, ungkapan yang sempuma (al-laldm al-
mufd) terbg menjadi (k}abar) khabar, (Amr) pennbh, (!alab)

pennintaan, (nida) panggjlart, dan (tadarn) (permohonan
yang sangat). (Al-amr) perintah fialab) permintaan dan
(tad,arru') permohonan yang sangai tidak mempunyai
bentuk (sig,raf) khusus. Ungkapan-ungkapan itu hanya bisa
dibedakan melalui qarinahnarinah. Jika datang dari atasan
(pemerintah) ditujukan kepada bawahanya, maka ungkapan-
unglepan itu bermakna p€rintalu jika datang dari bawahan
kepada pemimpirurya, ungkapan-ungkapan itu bermalma
perhohonan yang sangat (tadarru'an), dan jika datang dari

.5 Ibid-, o0
{ Ibid, ,21
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orang yang setingkat maka ungkaPan-ungkapan itu
bermakna permintaan.az

Ibnu Rushd mencatat ada dua bentuk ungkaPan dalam

kalimat iruha'iyah: Iughaghi dan urf syali.s Contoh yang

pertama adalalu " ikJtruj wa intaliq" (keluarlah dan
kembalilah). Bahasa Arab memang mempunyai bentuk
khusus berkaitan dengan "tuntutan", kendati terkadang
bentuk perintah inl digrrnakan untuk makna li al-tahdid dart
merrcukupkan diri dari perbuatan, sc;perti " qulu wa tamatta'u

qalilan" . Namu4 ungkapan ini lebih jelas daripada sekedar
makna "izin". Ungkapan ini menunjuk pada makna li al-
tahdiil hanya secara majazi saia, bukan hakiki, sedang dari
segi makna urf syar'inya, ungkapan itu mengandung makna
perintah. Perbedaan di antara mereka hanya terkai! apakah
ia menunjuk pada makna wajib atau surma}- Ada yang
memalnaiya menunjuk pada makna wajib dan ada pula
pada makna sunah.lr
2 Dilalah Qarinah: Ketetapan dan Perbuatan Nabi

Setelah mendiskripsikan penggalian hukum yang
bertumpu pada dilalah lafaiyah, baik khabariah maupun
insyaiyah, kini masuk pada penggalian hukum yang
didasarkan pada otoritas Nabi. Tentunya, pembahasan dalam
bidang ini tidak perlu dtlihat dari segi lafaz.-lafaz dan
konsepnya sebagaimana dilalah lafziah di atas, melainkan
dari segi qarinahnarinahnya.$ Yang dimaksud qarinah di
sini adalah berkaitan dengan ketetapan dan perbuatan Nabi.

a Ketatapan Nabi

Ketetapan Nabi (I4ra7 al-Nabr) berkaitan dengan apa
yang dilihat Nabi, kemudian dia menetapkanya. KeMapan
Nabi ini dipandang s€bagai tindakan "kebolehan" teriadinya

.' tbid., 120

.8 Ibid 121

.t lbid",121-tn
!0 lbid, 132
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sifat tindakan seperti itu; dan dipandang sebagai hukum
"wajib" atau mubah iika perbuatan itu berkaitan dengan
hukum shara'.

b. Perbuatan Nabi

Perbuatan perbuatan Nabi @fil al-Nab) meliputi dua
hal: pertuna, sebagai perrjelas bagi seuatu yang umum atau
mujmal. Pertuafan Nabi mengandung kebtapan hukum
yang brkandung debm kgumuman itu. lika yang umum ihr
mengandrmg hukrmr sururah maka perbualan Nabi
mengandung hukum sunruh jug+ dan ilka yarg umum itu
mengandung hukum wafb maka perhratan Nabi juga
mmuniukkan hukum wap. Misakrya hadith yang
m€ngatakan "shalatlah kramu sekalian sebagimana kalian
melihat saya shatrat".sr

Keilua, srlbn.gai kebalikan dari yang pertama. Yafmi,
status hukum perbuatan Nabi itu bisa diketahui melalui
qarlnafu sesuai dengan situasi dan kondisi atau kon&ks zuatu
lafa:a. Hal itu terutama berkaitan dengan perbuatarurya yang
belum bisa diketahui dengan jelas, apakah sebagai bentuk'
tafsiran terhadap lalaz ymrg muimal, sebagai per$das bagi
lafaz yang umum, atau s€bagai pentalhsis. Dalam m€nyikaPi
persoalan ini, para ularn' berbeda PendaPat Ada ulama'
yang membawanya pada hukum "wa@':. ada yang
membawanya pada hukum "surmah"; dan ada pula ulama'
yang membawanya pada sikap mendiamkannya (faz4t).
Pen,Capat yang terakhir inilah, tegas Ibnu Rushd, yang dipilih
al{ihazali, sebab suatu perbuatan tidak mempunyai bentuk
(srflut) sebagaim ana laflaz.fl

NAIAR FIQH IKHTILA}

Dari paparan di atas bisa disimpulkan bahwa bagian

danir'i dalam us.ul fiqh menurut Ibnu Rushd hanyalah

5r lbid., 13
52 lbid, ,33
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dimmsi kebahasaan yang bertolak pada dililah lafdah al-

Qur'an Dilalah lafziah hilah yang mmjadi fokus istinbi!
hukum dari alQur'an sebagai sumber hukum, selain melalui
ketetapan dan tindakan Nabi.

Pertanyaannya, bisakah komentar Ibnu Rwhd terhadap

teori us.ul fiqhnya al4hazali dinyatakan sebagai milik Ibnu
Rushd? Jawaban atas pertanyaan ini bisa dilihat dari
beberapa hal.

Sebagaimana dibahas di atas, model pembahasan Ibnu
Rushd sejalan dengan pembagian dan susunan yang dibuat
d4hazefi.s3 Bahkan Ibnu Rushd menilai sistimatika
pembahasan d4hazan sebagai model pembahasan yang
paling baik.v Kendati melakukan kitk terhadap d-Ghazafi
dengan membuang beberapa unsur yang dianggap tidak
darfiri dalam -Ul fiqlu sebagai bentuk pengakuarurya atas

" l fiqh a1Ghazafi, Ibnu Rushd kemudian mmjelaskan
secara terperinci hal-hal yang bersifat darrlri pada keempat
ursur lafaz yang dia anggap sebagai unsur dariri dalam usrll
fiqh yakni, nass, mujmal, zahir dan muawwal berikut contoh-
contohnya.

Begitu juga berkaitan dmgan penggunaan ungkapan
pengganti " qa1a" , ata,'u " naqilu". Dalam mengomentari karya-
karya Aristoteles dan karya Plato, terkadang Ibnu Rushd

kata ganti " qa1a" dan terkad,ang menggunakan
kata "qultu". Ungkapan yang pertama menunjukkan bahwa
konsep yang diutarakarurya masih menjadi hak milik pemikir
yang karyanya dikomentari, sedang bentuk ungkapan yang
kedua mmunjukkan bahwa koruep itu telah menjadi hak
milik pemberi kommtar. Dalam komentamya terhadap karya
al4hazafi ini, Ibnu Rushd menggunakan ungkapan yang

5r Abdu! Muiz Hlrti., DiliLt *L.*i zw a|-Adinah tlMwa'aalah
E letidbat Ahkfu,76

s Ibou Rurhd, a/-D. anin- fr UqA fiq\ 103
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mmuniuk pada diri sendiri, yakni ,'qultu', abi:u',naqulu,'.n
Ungkapan ini semakin menunju-kkan adanya pendakuan
Ibnu RusM atas kori usril fiqh al4hazatr.

Pendakuan yang lebih jelas adalah digunakannya teori
ultil fiqh d4haza[ untuk membahas persoalan-persoalan
khilafiah dalam fiqh sebagaimana tertuang dalam Bidayat al-
Mujtahid.s6 Di dalamnya lbnu Rushd membahas persoalan
Waz.-Waz yurg disepakativ dan yang diperselisihkan dalam
fiqtr- Mmurutnya, lalazahlaz yang berkaitan dengan proses
pengungkapan hukum dari alQur'an ada empat kategori:
tiga di antaranya disepa-kati, sedang yang keempatnya
diperselisihkaru Yang pertama mencakup: Iafaz umum yang
ditrawakan pada keuinumannya; lafaz khas yang dibawakan
parla kekhususannya; lafaz umum yang dibawakan pada
kelJrususannya, atau lafaz khusus yang dibawakan pada
keumumannya; sedang yang keempat yang diperselisihkan
ad eiah ilalil tl -Ktit ab.s

Dalam penelitiannya atas karya Ibnu Rushd Bitliyat al-

Muitahi[ Al-Abidi memkdakan antara nalar fiqh ikhtilaf ,.

dengan fiqh ikhtilSf, yang menjadi kunci bahasan Ibnl Rushd
di dalamnya. Nalar fiqh ikhtilaf menurut al-Abidi adalah
suatu ilmu yang membahas tentang metode nalar para
muitahid dalam proses pengambilan hukum dan sebab-sebab
yang mendasari lahirnya perbedaan pendapat di kalangan
para mujtahid, sedang fiqh ikhtilif adalah ilmu yang hanya

$ Ibid., hlm, 2l-1115; Ilteetn ll'atz,fi, Minz Naql ila al-Ibdz', 3D

dza pentzhdi Abdolah AI-Abidi, f,airo: Der al-S.Lm, A06, 1+16
,? IbDu Rushd tertedeag mcoggunakao dua istilah secara

bergaatiea rntut ocnuaiuk ietiteh'diecpekati". Tcrkad.ng mcDgguo.kan
ietifeh iaifaq 'acpcni 'iitafaqa d-Muslimiaa......, d.Ir terk d.ng futitah
(at-Iima' rcpcti eim.'..1-Ufrmi'u.,..'. M.f,LfzN^frb,.|-Miahai.I-Fiqhi
idd. Ibrri R,Bb4 d.tan Fatlii Malekawumi dan Azmi Tih4 d-Ali' d-Fikri
li Ahi d-Velid Ibni Rush4 c€t Kc-l, 06.r. d-Metad d-AJemi li al-Fikri
el.teEmi/ Mahrbah .t-U.diq 1999, 60

$ rtid. t7
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melansir persoalan-persoalan lJrilafiah dalam bidang furu',
tanpa menyebutkan dalil-dalil yang mendasari pengambilan

hukum para mujtahid dan perbedaan pendapat di kalangan
para mujtahid.se Apa yang dilakukan Ibnu Rushd adalah
nalar fiqh ikhtilif. Bagaimana bentuknya?

Pembahasan Ibnu Rushd dalam kitab Biilayat al-

Mujtahitl menurut al-Abidi didasarkan pada beberapa

prinsip:o Pertama, Ibnt Rushd pertama-tama membahas
persoalan-persoalan fiqhiyah secara terperinci dengan gaya

yang ielas, serta menghadirkan dalil-dalil akurat dari al-

Qur'a+ sunnatu iima' dan qiyis. lika terdapat kesamaan

pandangan di antara para fuqaha dalam membahas persoalan
tertentu, Ibnu Rushd menyatakar! "para ulama' sepakat....",
atau "para ulama' Anshor sepakat......." atau "mereka
sepakat....." atau "para fuqaha sepakat....".tt Kedua, iika
terdapat perbedaan pandangan antara para fuqaha' dalam
membahas persoalan fiqh, Ibnu Rushd melansimya secara
jelas dan pada! kemudian menjelaskan sebab-sebabnya dan
dalil-dalil yang digunakan para fuqaha'. Kefr'ga, implikasi
yang lahir dari pdnsip ini.62

Al-Abldi mencatat tiga kaidah fiqh yang lahir dari
prinsip di atas, yakni; Pertama,lbnu Rushd hanya menerima
pendapat madzhab tertentu yang menggunakan dalil yang
kuat bahkan satu madzhab yang tidak terkenal sekalipun, jika
di antara madzhab tersebut membahas persoalan tertentu
yang dibahas Ibnu Rushd. Sejalan dengan itu, Ibnu Rushd
bukan hanya menolak pendapat madzhab Maliki yang
menjadi madzhab domirun di Andalusia saat itu, tetapi iuga

t' Abid, I-lamadi al-, Ibnu Rushd va '[Jlu-m el-Shan-'ah at-
Islamiyyal4 Beir;t: Dir al-Fikr al-'Arabi, 1991, 39-40

60 rbid, 64-85
6r Ungkapan-ungkapan ini menurut al-Abidi terdapat dalam kitab

Bidayah Al-Muitehid pada beberapa halaman secara terpisah.
a Halmz.&, al-ALfi&, Ibna Rushd sz 'lJlum al-Shan-ah zl-Islzmilyab,

6{45
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pendapat para sahabat yang tidak disertai dalil yang kuat.
I(:du4 merujukkan calrnng (furu') kepada yang priruip (uqril).
Menurut al-Abidi, inilah argumen dasar Ibnu Rushd yang
terdapat dalam kitab Bidtyat al-Mtjtahiil, baik berkaitan
dengan persoalan-persoalan Lhilafyah maupun persoalan-
persoalan yang disepakati. Ketiga, mentarjih pendapat-
pendapat yang ada dengan memilih pendapat yang
menggunakan dalil yang kuat. Tariih yang dimiksud Ibnu
Rushd tentunya yang sesuai dengan metode dan kaidah fiqh
yang dirumuskan Ibnu Rushd di atas.6

Sementara itu, berkaitan dengan sebab-sebab yang
melahirkan perbedaan pendapt di kalangan fuqaln menurut
Ibnu Rush4 dalam catatan al-Abidifl ada enam.65

Pertama, tarudihtd al-faz, yakni lafaz umum yang
dimaksudkan untuk umum; lafag khusus yang dimaksudkan
untuk khusus; lafa4 umum yang dimaksudkan untuk khusus;
alr:ru lafa4 khusus yang dimaksudkan untuk khusus. tr(edta,

isytirak f al-faz, baik berkaitan dengan lafaz mufrad atau

murakkab. Lafaz mufrad, *perti lalaq quru'; lafal atnar yang
memuat dua kemungkinan hukum, apakah dibawakan pada

hukum wajib atau sunnah; lafaz nahi yang mempunyai dua

kemungkinan hukum, apakah dibawakan pada makna

talnim atau makrutu Berkaitan denganlafal muralcknb adalah,

seperti "kecuali or.rnga-orang yang bertaubat". Kalimat ini
menurut Ibnu Rushd bisa dibawakan pada malma fasik saja

atau fasik dan syahid secara bersama-sama. Ketiga, i'rab.

Keempat, kebirr.bangan akan dibawakan pada makna hakiki
atau makna majazi, baik dalam bentuk pembuangan,

penambahan, mendahulukan atau mmgakhirkan makna

lafaqdz tertentu atas makna lairmya. Kelima, pada waktu
tertentu para /rqalu' memutlakkan lafa4 dan pada waktu

6. rbid,6*5
6. Ib,A,M+115
6.lbarr Rucyd. Bidilrt *Dluitthi4l4
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yang lain memuqayyadny4 sePerti memutlakkan " ruqbah f
itq", dan terkadang memuqawadnya dengan "iman'- kenmn,

sebaLsebab yang luas yang mencakuP banyak Pertentangan,
seperti pertentangan antara Pemyataan dengan pemyataar;
antara perbuatan dengan perbuatan" antara Penegasan
dengan penegasary dan antara pemyataan dmgan
penegasan, atau antara qiyis dengan penegasan.

PENUTUP

Beberapa indikasi di atas memberikan gambaran awal
betapa Ibnu Rwhd memberikan apresiasi yang besar

terhadap teori usrll fiqh al4hazaE, dan bahkan dia
menggunakan trngkapan diri "qultu" untuk mewakili
ungkapan yang sejatinya ditujukan pada al4hazali, sekaligus
menerapkannya ke dalam fiqlu Ini menuniukkan bahwa Ibnu
Rushd menganggap dan mendaku teori ushul fiqh yang
dielaborasinya dad al4hazaE. Dengan kata lain, hasil
ringkasan ini neniadi teori uqul fiqh Ibnu Rushd.
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