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Muh }ammad Abduh dan Rashi >d Rid }a> tokoh modernis yang menjadikan 

modernisasi tafsir sebagai landasan modernisasi agama (tajdi >d al-di >n).  

Modernisasi tafsir dalam Tafsi >r al-Mana>r menggunakan orientasi penafsiran al-

la>madhhabiyyah (al-ittija>h al-la>madhhabi >). Ini berbeda dengan kitab-kitab tafsir 

sebelumnya yang menggunakan orientasi penafsiran al- madhhabiyyah (al-ittija>h 

al-madhhabi>), baik dalam bidang akidah, fikih maupun tas }awwuf. Penggunaan 

orientasi penafsiran al-la>madhhabiyyah pasti berimplikasi pada hasil penafsiran. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1. Bagaimana pemikiran 

Muh }ammad Abduh dan Rashi >d Rida> tentang al-la>madhhabiyyah; 2. Bagaimana 

penerapan orientasi penafsiran al-la>madhhabiyyah pada ayat akidah dalam Tafsi >r 

al-Mana>r?; 3. Bagaimana implikasi penerapan orientasi penafsiran al-

la>madhhabiyyah pada penafsiran ayat akidah dalam Tafsi>r al-Mana>r?. 

Metode penelitian dalam kajian ini adalah library research (penelitian 

pustaka) dengan menggunakan pendekatan sosio-historis, pendekatan 

hermeneutika Gademer dan teori kebenaran koherensi. 

Hasil penelitian ini ada tiga: pertama, Muh }ammad Abduh dan Rashi >d Rid}a> 

berpandangan bahwa al-la>madhhabiyyah adalah keniscayaan dalam modernisasi 

tafsir dan agama. Sebaliknya, al-madhhabiyyah adalah salah satu penyebab 

keterpurukan umat Islam di tengah-tengah kemajuan dunia barat. Dalam tafsir al-

Mana>r, Muh }ammad Abduh dan Rashi >d Rid }a> sering sekali melontarkan kecaman 

terhadap taqli >d dan mahdhab.  

Kedua, penerapan orientasi penafsiran al-la>madhhabiyyah pada ayat 

akidah dalam Tafsi>r al-Mana>r  secara umum telah diterapkan oleh Muh }ammad 

Abduh dan Rashi >d Rid }a>, meskipun tidak sepenuhnya. Karena khususnya Rashi >d 

Rid }a> dalam tema-tema tertentu masih terlihat panatisme terhadap madhhab. Ia 

cenderung fanatik terhadap madhhab ‘salafiyyah’ yang dipelopori oleh Ibnu 

Taimiyyah dan muridnya ibnu al-Qayyim al-Jawziyah dan dihidupkan kembali 

oleh Muh}ammad bin Abd al-Wahha>b. 

Ketiga, penerapan orientasi penafsiran al-la>madhhabiyyah pada penafsiran 

ayat akidah dalam tafsir al-Mana>r berimplikasi pada lahirnya tana >quda}>t al-tafsi>r 

(kontradiktif dan inkonsistensi penafsiran) dan al-shudhu>dh fi al-tafsi>r (tafsir yang 

berbeda dengan tafsir mayoritas mufassir). 

Implikasi teoritik dari hasil temuan disertasi ini adalah lahirnya  tiga buah 

teori baru, pertama, orientasi penafsiran al-la>madhhabiyyah dapat memunculkan 

tana >quda}>t al-tafsi >r  dan al-shudhu>dh fi al-tafsi >r. Kedua, al-la>madhhabiyyah 

bukan keniscayaan dalam modernisasi tafsir. Ketiga, Klaim al-la>madhhabiyyah 

adalah pengalihan dari satu madhhab kepada madhhab lain. 
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 الملخص
" ارتفسير المن"آيات العقيدة في  في: اللامذهبية في التفسير )دراسة   الموضوع

 (لمحمد رشيد رضا
 : أشهري  الكاتب

 الحاج  : الأستاذ الدكتور برهان جمال الدين الحاج والدكتور خطيب المشرف
 : اللامذهبية، تجديد التفسير، والمنار الكلمات

من المعلوم أن محمد عبده ورشيد رضا ممن يدعى الاصلاح والتجديد وكانا يجعلان تجديد 
يات العقيدة بية اتجاىا في تجديد التفسير في آن. وىو يستخدم اللامذىالتفسير أساسا في تجديد الدي

استخدام اللامذىبية اتجاىا في ولا شك المفسرون من قبل.  ووالأحكام والتصوف خلافا لما فعل
 التفسير يؤثر على تفسير الآيات القرآنية.

. ؟في اللامذىبية وتركيز ىذا البحث على ثلاثة أسئلة: أولا، ما رأي محمد عبده ورشيد رضا
. ثالثا، ما أثر ؟"تفسير المنار"في  لامذىبية في تفسير آيات العقيدةثانيا، كيف يستخدمان اتجاه ال

 .؟"تفسير المنار"استخدام اتجاه اللامذىبية في تفسير الآيات العقائدية في 
م رئيسية في البحث باستعمال عل اوىذا البحث ىو بحث مكتبي يجعل كتب العلماء مصادر 

 الحق التمسكي. الاجتماع والتاريخ وىرمينوطقو غادامر ونظرية
رشيد رضا أن استخدام اللامذىبية محمد ى محمد عبده وتلميذه أر ذا البحث أولا،  ونتائج ى

تخلف وانحطاط  فياتجاىا في تجديد الدين مما لا بد منو، وذلك لأنهما زعما أن السبب الأول 
لك يجب نبذه. يحذر محمد عبده ورشيد رضا من التقليد لذ ،المسلمين ىو التعصب المذىبي

 ، بل قد لا يتعلق بموضوع الأية."المنار"تفسير والتعصب المذىبي في كل لحظة في كتابو 
ثانيا، على العموم استخدم محمد عبده ورشيد رضا اتجاه اللامذىبية في آيات العقيدة في  

استخداما كاملا لأنو عند تفسير بعض الآيات  المنار مع أن رشيد رضا ما استخدمهاتفسير كتابو 
يتعصب بمذىب ابن تيمية وابن القيم الجوزية المسمى بمذىب السلفية والتي يروجها محمد ابن عبد 

ينشئ  "تفسير المنار"ثالثا، استخدام اتجاه اللامذىبية في آيات العقيدة في  الوىاب النجدي.
 ."المنار تفسير"والشذوذ في التناقضات 
أن اللامذىية منشأ وىي أولا، جديدة  ائرنظثلاث  ىيىذا البحث  ثار المترتبة من نتيجةالآ
في الحقيقة . ثانيا، اللامذىبية نقض التجديد في التفسير. ثالثا، والشذوذ في التفسير التناقضات

       .ادعاء اللامذىبية نقل انتساب المسلمين من مذىب إلى مذىب
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ABSTRACT 

Title : Al-La>madhhabiyyah in The Tafsi >r (Study of the al-

La >madhabiyyah Orintation In the Verse of Aqidah At al-Mana>r 

by Muhammad Rashi >d Rid }a>) 

Author : Asyhari 

Promoter : Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA and Dr. H. Khotib, MA. 

Keywords : Modernization of Interpretation, al-La>madhabiyyah, al-Mana>r 

 

Muh }ammad Abduh and Rashi >d Rid}a> are the modernist figures who made 

the  modernization of interpretation as the foundation of modernization of religion 

(tajdi >d al-di>n). Modernization of interpretation in the Tafsi>r of al-Mana>r uses al-

la>madhhabiyyah, different from the previous books of interpretation that use the 

al-madhhabiyyah orientation, either in the term of Akidah or Fiqh or Tas }awwuf. 

The usage of al-la>madhhabiyyah orientation certainly does have implications for 

the result of the interpretation. 

The formulation of the problem in this study: 1. What is the thought of 

Muh }ammad Abduh and Rashi >d Rid }a> about al-la>madhhabiyyah?; 2. How is the 

implementation of the al-la>madhhabiyyah orientation in the verse of the akidah in 

the Tafsi>r of al-Mana >r ?; 3. What are the implications of the implementation of 

the al-la>madhhabiyyah orientation to the interpretation of the verse of akidah  in 

the Tafsi>r of al-Mana >r?. 

Whereas the research method in this study is library research with a socio-

historical approachment, a hermeneutic approachment to Gademer and a theory of 

truth coherence. 

The results of this study are threefold: first, Muh }ammad Abduh and 

Rashi >d Rid}a> view that al-la>madhhabiyyah is a necessity in the modernization of 

interpretation and religion. Al-madhhabiyyah is one of the causes of the downturn 

of Muslims in the midst of the progress of the western world. In the Tafsi >r of al-

Mana>r, Muh }ammad Abduh and Rashi >d Rid }a> oftenly criticizing taqli >d and 

mahdhab. 

Second, the application of the al-la>madhhabiyyah orientation on the 

interpretation of the verse of akidah in the Tafsi >r of al-Mana>r has generally been 

applied by Muh }}ammad Abduh and Rashi >d Rid }a>, although not entirely. Because 

especially Rashi >d Rid }a> in certain topics, still showing fanatism towards madhhab. 

He tends to be fanatic towards the 'salafiyyah'  school which was founded by Ibnu 

Taimiyah and his student ibnu al-Qayyim al-Jawziyah and was revived by 

Muh }ammad ibn Abd al-Wahha>b. 

Third, the implementation of the al-la>madhhabiyyah orientation to the 

interpretation of the verse of akidah in the Tafsir of al-Mana>r has implications on 

the beginning of contradictory interpretations (tana >quda}>t al-tafsi >r) and 

inconsistencies (al-shudhu >dh fi al-tafsi>r). 

The theoretical implications of the findings of this dissertation are the birth 

of three new theories, first, the interpretation orientation of al-la>madhhabiyyah 

can bring up tana >quda}>t al-tafsi >r and al-shudhu >dh fi al-tafsi >r. Secondly, al-

la>madhhabiyyah is not a necessity in the modernization of interpretation. Third, 

Claim > of madhabiyyah is the transfer of one madhhab to another madhhab. 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Tajdi>d al-di >n (pembaharuan dalam pemahaman agama)
1
 adalah konsekuensi 

logis dari kontinuitas perubahan segenap aspek kehidupan manusia pada setiap 

masa. Perubahan zaman telah melahirkan berbagai macam problem kehidupan 

yang belum pernah ada sebelumnya. Islam yang diyakini sebagai agama yang 

                                                           
1
 Term ini merupakan term agama, karena berasal dari hadis Nabi. Abu Da >wud meriwayatkan dari 

sahabat Abu> Hurairah, bahwa Nabi bersabda: 

د َّ مهنَّْ سهنهة َّ مِائهةَِّ ك ل َّ رهأْسَّ عهلهى اْلأ م ةَِّ لِِهذِهَِّ ي هب ْعهث َّ اللهَّ إِن َّ ا لِهها يُ هد   دِيْ ن ههه
Sesungguhnya pada awal setiap seratus tahun Allah mengutus untuk umat ini orang yang 

memperbaharui agamanya. (Hadits diriwayatkan oleh Abu Da >wud dalam kitab sunannya, kitab al 

Mala >h }im, ba>b ma > yudhkaru fi qarni al-mi-ah, juz 4, 109. Hadis dinilai s }ahi>h oleh al-H {a >kim, al-

Bayhaqi >, al-Ira >qi>, Binu H {ajar al-Asqalani> dan al-Suyu>ti>. Lihat: „Ain al-Ma‟bu>d Sharh } Sunan Abi 

Da >wud, 11/396. 

Secara etimologi, kata al-tajdi >d adalah derivasi dari kata jaddada (memperbaharui). Jaddada al-

shai‟a artinya menjadikan baru, mengembalikan sesuatu yang sudah usang dan rusak pada keadaan 

semula. Lihat: Ah}mad bin Muh }ammad bin Ali al-Fayyu >mi>, al-Mis}ba >h al-Muni>r fi al-Sharh al-

Kabi >r, (Bairut: al-Maktabah al-Ilmiyah, t.th), 92. 

Sedangkan dalam terminologi shara‟, tidak ditemukan definisi tertentu dari generasi salaf seperti 

al-Zuhri >, Ahmad dan al-Sha >fi‟i >. Karena makna tajdi >d al-di>n dapat mereka pahami dengan mudah, 

yaitu mengembalikan agama pada kondisi semula, pada masa agama itu pertama kali 

diturunkan.Lihat: Bust }a >mi Muh}ammad Sa‟i >d, Mafhu >m al-Tajdi >d al-Di>n, (Jeddah: Markaz al-Ta's}i >l 

li al-Dirasa >t wa al-Buhu>th, 2015), 20.
 
  

Di antara ulama salaf yang secara implisit menyinggung tema tajdi >d al-di>n adalah Abu Sahl al-

S{a‟luki > (w.387 H). Ia berkata: “Allah telah mengembalikan agama ini setelah sebagian besarnya 

hilang dengan lahirnya Ah }mad bin H {anbal, Abu al-H {asan al-Ash‟ari > dam Abu Nu‟aim al-

Istira >badhi >”. Lihat: Ali bin al-H {asan bin Hibbat Alla >h bin Asa >kir al-Dimashqi >, Tabyi >n Kadhib al-

Muftariy (Damaskus: Maktabah Da >r al-Baya >n, 2010).53. 

Bust}a >mi> mendefinisikan tajdi >d al-di>n dengan menghidupkan agama dan membangkitkan syiar-

syiar agama yang telah dibangun oleh nas}-nas} al-Qur’a >n, al-Sunnah dan pemahaman para ulama 

salaf, baik dari segi keilmuan maupun aplikasinya.Lihat: Sa‟i >d, Mafhu>m al-Tajdi >d al-Di>n. 28. 

Tajdi >d al-di>n sering diterjemahkan dengan dua istilah, yaitu pembaharuan agama dan modernisasi 

agama. Istilah „pembaharuan agama‟ mengacu pada makna etimologi dari kata tajdi>d al-di>n. 

Sementara  „modernisasi agama‟ mengacu pada makna terminologi dari tajdi >d al-di>n, bahwa salah 

satu unsur pembaharuan agama adalah menghubungkan ajaran agama dengan kehidupan manusia 

dan memberi solusi atas segala problematika kehidupan manusia sesuai dengan ajaran dan tujuan 

agama. 

Istilah lain yang semakna dengan tajdi >d al-di>n adalah is}la >h al-di>n (perbaikan agama). Istilah ini 

relefan dengan tujuan tajdi >d al-di>n, yaitu memperbaiki dan mengembalikan pemahaman ajaran-

ajaran Islam yang telah bercampur dengan tah }ayyul, khura >fat dan bid‟ah
1
 kepada pemahaman 

yang jernih dan murni sebagaimana pada masa salaf. 
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senantiasa relefan di setiap tempat dan zaman harus bisa menjawab segala 

problem tersebut. 

Meskipun al-Qur’a>n telah menjelaskan seluruh permasalahan manusia,
2
 

penjelasan tersebut masih bersifat global, dan berupa kaidah-kaidah umum, 

sehingga Allah mengutus nabi Muh }ammad –s }allalla >hu „alayhi wasallam- untuk 

menjelaskan al-Qur’a >n kepada manusia. Allah ta‟a>la berfirman dalam Q.S al-

Nah}l: 44):  

َّإلِهيْهِمَّْوهلهعهل ه مَّْي هت هفهك ر ون َّللِن اسَِّمهاَّن  ز له ه َّلتِ ب هيِّ  َّالذ كْره َّوهأهنزهلْنهاَّإلِهيْكه
 

Dan kami turunkan al-Dhikr (al-Qur’a>n) kepadamu, agar engkau 

menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan 

agar mereka memikirkan.
3
 

 

Selanjutnya para ulama -sebagai pewaris nabi- menafsirkan (menjelaskan) 

al-Qur’a>n sesuai dengan tuntutan problematika umat di setiap zaman. Para 

mufassir tersebut telah berhasil melahirkan ratusan kitab tafsir dengan berbagai 

metode, pendekatan serta corak.    

Keberadaan seorang pembaharu (mujaddid) pada setiap abad diperlukan,
4
 

karena secara alamiah motivasi keagamaan masyarakat selalu memudar ketika 

telah jauh dari orang yang membawa dan mengajarkan agama tersebut. Pada saat 

                                                           
2
 Allah ta‟a >la berfirman: 

َّرهبِّ ِمَّْيُ ْشهر ونهَّ َّم اَّف هر طْنهاَّفَِّالكِتهابَِّمِنَّشهيْء َّثُ  َّإِلَه
Maknanya: “tidak ada sesuatupun yang kami luputkan dalam al-Kitab (al-Qur‟a >n) kemudian 

kepada Tuhannya mereka dikumpulkan” (Q.S al-An‟a >m 38) 
3
 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’a >n Dan Terjemahnya (Surabaya: Duta Ilmu, 

2009), 369. 
4
Al-Suyu >t}i> telah mengidentifikasi tokoh-tokoh mujaddid secara berurut pada setiap abad; yaitu 

Umar ibnu Abd al-Azi >z, al-Sha >fi‟i >, al-Ash‟ari >, al-Ba >qilani >, al-Ghaza >li>, Ibnu Daqi >q al-„I <d dan Sira >j 

al-di>n al-Bulqini >. Ibnu al-Athi>r mengidentifikasi para mujaddid pada setiap abad secara lebih rinci. 

Ia menyebutkan para mujaddid dari kalangan fuqa >ha` (ahli fikih), muhaddith (ahli hadis) dan 

qurra` (ahli baca al-Qur’a>n), mufassir serta khali>fah (penguasa). Ibnu al-Athi >r, Ja >mi‟ al-Us{u >l, 
(Bairut: Da >r al Fikr, t.th), juz 11, 322. 
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seperti itu, seorang pembaharu (mujaddid) bertugas mengingatkan kembali 

masyarakat terhadap ajaran Nabi; baik akidah, ahka>m maupun tas }awwuf, serta 

memerangi segala penyimpangan terhadap ajaran Nabi. Mereka juga bertugas 

membangkitkan motivasi keagamaan masyarakat yang telah memudar; baik dari 

aspek keilmuan maupun aplikasi ajaran agama.  

Abd Alla>h ibn Ah }mad Al-Muna>wi > (w.1060 H/1650 M) –seorang ulama 

madhhab Sha>fi‟i >- menjelaskan bahwa tugas seorang pembaharu (mujaddid) 

adalah menjelaskan perbedaan antara sunnah dan bid‟ah, menyebarkan dan 

mensosialisasikan ilmu agama seluas-luasnya, dan bersama para ulama lainnya 

membantah ahli bid‟ah.
5
 

Pembaharuan (tajdi >d) dalam Islam tidak dapat terlepas dari pembaharuan 

ilmu-ilmu pengetahuan Islam, termasuk pembaharuan dalam tafsir al-Qur’a>n 

(tajdi >d al-tafsi>r), karena al-Qur’a>n adalah sumber utama ajaran Islam. Menurut 

Adna>n Muh }ammad Usa>mah, tajdi >d al-tafsi >r berarti menghidupkan kembali 

pemahaman terhadap al-Qur’a>n dan mensesuaikannya dengan dasar dan kaidah-

kaidah agama yang benar.
6
 

Sementara Quraish Syihab (l.1944 M) menyebut tajdi>d al-tafsi >r dengan 

istilah modernisasi tafsir. Ia mengemukakan bahwa modernisasi tafsir  adalah 

penjelasan ulang dalam bentuk kemasan yang lebih baik dan sesuai, menyangkut 

ajaran-ajaran agama yang pernah diungkap oleh para pendahulu dan masih tetap 

relevan hingga kini, namun disalahpahami oleh masyarakat. Quraisy Syiha >b 

                                                           
5
 Al-Muna >wi>, Faid } al-Qadi>r Sharh Al-Ja>mi‟ Al-Saghi>r, (Bairut: Da >r al-Fikr, 2000), 281. 

6
 Adna >n Muh }ammad Usa >mah, al-Tajdi >d Fi al-Fikr al-Isla >mi (Damam: Da >r Ibnu al-Jauzi, 1424), 

217. 
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(l.1944 M) menambahkan bahwa modernisasi tafsir juga dapat berarti 

mempersembahkan sesuatu yang benar-benar baru, baik karena belum dikenal 

pada masa lalu maupun telah dibahas pada masa lalu, tetapi yang lalu tidak sesuai 

lagi dengan perkembangan masyarakat.
7
 

Pada abad 20 yang dikenal sebagai tokoh pembaharu sekaligus mufassir 

adalah Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M).
8
 Ia mengambil prakarsa untuk 

mengajarkan modernisasi tafsir al-Qur’a>n melalui metode modernisasi dalam 

berbagai prinsip. Ia menghubungkan ajaran agama dengan kehidupan modern dan 

menyatakan bahwa Islam itu tidak bertentangan dengan peradaban, kehidupan 

modern serta tidak bertentangan dengan segala aspek kemajuan dalam kehidupan 

manusia.  

Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) mengangkat tulisan dan pemikiran 

Muh }ammad Abduh (gurunya) dari hasil kuliah yang diberikan di Universitas al-

Azhar melalui suatu majalah yang bernama al-Mana >r.
9
 Selanjutnya tulisan-tulisan 

tersebut dibukukan menjadi sebuah kitab tafsir berjudul Tafsi>r al-Qur‟a>n al-

Haki >m, yang lebih dikenal dengan nama tafsi >r al-Mana>r. 

Salah satu manhaj Muh}ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d 

Rid }a> (w.1354 H/1935 M) dalam tafsirnya adalah muh}a >rabah al-taqli>d 

(memerangi taqli >d). Keduanya berusaha membebaskan akal pikiran umat Islam 

dari belenggu-belenggu taqli >d, karena dinilai dapat menghambat perkembangan 

                                                           
7
 Muh}ammad Quraisy Syihab, Membumikan Al-Qur’a>n; Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam 

Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 2014), 93-94. 
8
 Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran Dan Gerakan (Jakarta: Bulan 

Bintang, 2014), 59. 
9
 Ah}mad al-Shurbashi >, Qis}s}ah al-Tafsi>r (Kairo: Da >r al-Qalam, 1962), 191. 
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pengetahuan agama sebagaimana salaf al-ummah, sebelum timbulnya perpecahan, 

yakni dengan memahami langsung dari sumber pokoknya; al-Qur’a>n dan hadis.
10

 

Penilaian Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) seperti ini dapat 

dimengerti, karena ia hidup dalam suatu masyarakat Mesir yang sangat kaku, beku 

dan menutup pintu ijtiha >d. Hal ini muncul karena adanya kecenderungan umat 

yang merasa cukup dengan produk ulama-ulama terdahulu, sehingga akal mereka 

beku (jumu>d), sementara di Eropa sedang berkembang pola kehidupan yang 

mendewakan akal.
11

 Dalam kondisi seperti ini, Muh }ammad Abduh (w.1323 

H/1905 M) berusaha dalam setiap penuangan pikirannya dalam kitab tafsirnya 

untuk selalu mengingatkan sekaligus menyadarkan umat agar kembali kepada al-

Qur’a>n dan Hadis. Seruan ini pula yang mengajak umat kepada fungsionalisasi 

akal dalam memahami al-Qur’a>n. 

Menurut Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) kitab-kitab tafsir yang 

berkembang pada masa sebelumnya, rata-rata telah kehilangan fungsinya sebagai 

kitab yang menjelaskan bahwa al-Qur’a>n menjadi petunjuk bagi umat manusia. 

Bagi Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M), kitab-kitab tafsir pada masanya dan 

masa sebelumnya tidak lebih kecuali sekedar pemaparan berbagai pendapat para 

ulama yang saling berbeda dan pada akhirnya menjauh dari tujuan diturunkannya 

al-Qur’a>n.
12

 Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) berpendapat bahwa suatu 

hukum itu ditetapkan berdasarkan suatu kondisi tertentu, sehingga apabila kondisi 

tersebut telah berubah, ketetapan itu juga dapat berubah.  

                                                           
10

 Ibid. 
11

 Hasan Asy‟ari, Membedah Kitab Tafsir Hadis; Dari Iman Ibnu Jarir Al-T{abari Hingga Imam 

Al-Nawawi Al-Dimasyqi (Semarang: Walisongi Press, t.th), 62. 
12

 Nasution, Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran Dan Gerakan, 59. 
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Dengan demikian, Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d 

Rid }a> (w.1354 H/1935 M) adalah penganut aliran al-la>madhhabiyyah
13

 yang 

menjadikan al-la >madhhabiyyah sebagai orientasi dalam penafsiran al-Qur‟a>n 

(ittija>h al-tafsi >r).
14

 Orientasi penafsiran ini akan membawa implikasi signifikan 

terhadap tafsir al-Qur‟a>n. Karena konsekuensi dari al-la>madhhabiyyah adalah 

adanya kebebasan dalam penafsiran al-Qur’a >n. Semua orang -tanpa terikat oleh 

ulama sebelumnya- boleh melakukan reinterpretasi al-Qur’a>n. Ayat apa saja, baik 

ayat yang penafsirannya masih diperselisihkan di antara para mufassir (al-ikhtila>f 

fi al-tafsi>r), maupun yang sudah disepakati penafsirannya (al-ijma>‟ fi al-tafsi>r) 

terbuka untuk ditafsirkan kembali. 

Fakta ini kontradiktif dengan aliran para mufassir sebelumnya, yang 

mayoritas mengikuti madhhab tertentu (al-madhhabiyyah), baik dalam persoalan 

akidah, hukum maupun akhlak. Konsekwensinya mereka harus menjadikan 

madhhab mufassir sebagai acuan dalam penafsiran al-Qur’a>n. Al-madhhabiyyah 

mengharuskan setiap penafsiran tidak kontradiksi dengan penafsiran madhhab 

yang dianut mufassir, khususnya dengan penafsiran al-Qur’a>n yang telah 

disepakati oleh para mufassir (ijma>‟ al-mufassiri >n). 

                                                           
13

 Istilah al-La >madhhabiyyah pertama kali digunakan oleh Muh }ammad Zahid al-Kauthari > dengan 

buku karyanya “al-La >madhhabiyyah Qant}aratun ila> al-la >diniyyah (tidak ber-madhhab adalah 

jembatan menuju tidak beragama”. Istilah tersebut selanjutnya dipopulerkan secara massif oleh 

Muh }ammad Sa‟id Ramad }a >n al-Bu>ti> dengan karya monumentalnya “al-La >madhhabiyyah Akht }aru 

Bid‟ah Tuhaddid al-Shari>‟ah al-Isla>miyyah (tidak bermadhhab adalah bid‟ah paling berbahaya 

yang dapat menghancurkan shari‟at Islam”. 
14

 Ittija >h al-Tafsi>r (orientasi penafsiran) adalah tujuan seorang mufassir dalam penulisan kitab 

tafsirnya. Dalam menulis kitab tafsir mereka menjadikan tujuan itu berada di depan mata mereka, 

dalam setiap penafsiran sebuah ayat, tujuan tersebut akan memberi warna tersendiri terhadap hasil 

penafsirannya. Lihat: Afifudin Dimyati, Ilm al-Tafsi >r Usu >luh Wa Mana >hijuh (Sidoarjo: Maktabah 

Lisan Arabi >, 2016), 81. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 
 

Penafsiran para mufassir beraliran al-madhhabiyyah umumnya seragam, 

dan hanya mengulang-ulang penafsiran yang sudah ada sebelumnya. Sehingga 

kitab-kitab tafsir klasik yang se-madhhab pada umumnya memiliki keseragaman 

penafsiran al-Qur’a>n. Perbedaan penafsiran ayat al-Qur’a>n dipicu oleh perbedaan 

madhhab para mufassir-nya, baik dalam akidah, ah}ka>m maupun tas }awwuf. 

Sebaliknya persamaan penafsiran dipicu oleh persamaan pendapat madhhab para 

mufassir-nya. Apabila terjadi persamaan penafsiran terhadap ayat tertentu dari 

seluruh madhhab maka penafsiran semacam itu disebut al-ijma>‟ fi al-tafsi>r.
15

 

Al-la>madhhabiyyah dalam penafsiran al-Qur’a>n melahirkan polemik dan 

kontroversi di tengah umat Islam. Karena memang mayoritas umat Islam sejak 

dulu menggunakan metode al-madhhabiyyah dalam memahami agama. Sehingga 

dalam dunia Islam, Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d Rid }a> 

(w.1354 H/1935 M) dikenal sebagai sosok yang kontroversial. Pada tahun 1879 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) diberhentikan oleh pemerintah Mesir dari 

seluruh jabatannya sebagai dosen, karena pemerintah menganggap ajaran-ajaran 

yang disebarkan oleh Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dalam 

permasalahan agama berbeda dengan ajaran-ajaran  yang dianut oleh umumnya 

rakyat Mesir.
16

 

Dala>l binti Kuwairan mengatakan bahwa dalam tafsir al-Mana >r terdapat 

inh }ira >f (penyimpangan) tafsir dalam bentuk ta‟wi >l ba‟i>d (ta‟wi >l yang tidak 

didukung oleh dalil yang kuat atau jauh dari pengertian bahasa) dan tafsi >r ghari >b 

(penafsiran yang asing) dan penafsiran yang bertentangan dengan hadis-hadis 

                                                           
15

 Ibid., 51. 
16

 Sirajudin Abbas, 40 Masalah Agama. (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2013), 233. 
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yang s }ahi >h.
17

 Pernyataan ini memiliki korelasi dengan pernyataan al-Dhahabi > (w. 

748 H/1348 M), yang menyebut bahwa klaim tajdi>d dalam Islam cenderung 

menghantarkan pada penyimpangan tafsir.
18

 

Modernisasi tafsir yang Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan 

Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) lakukan telah mempolarisasi umat Islam ke 

dalam dua kubu yang saling berseberangan; modernisme Islam dan 

tradisionalisme Islam. Di Indonesia pada awal abad ke 20 terjadi perdebatan 

sengit antara kelompok modernis dengan kelompok tradisionalis. Kelompok 

modernis dengan gencar mempersoalkan tradisi-tradisi umat Islam yang telah 

berjalan di tengah-tengah masyarakat, dan menganggapnya sebagai bid‟ah dan 

khura>fat. Sementara kalangan tradisionalis tidak tinggal diam, mereka berusaha 

menolak anggapan-anggapan itu dengan berbagai macam argumen.   

Para tokoh tradisionalis melakukan kritik tajam terhadap Muh }ammad 

Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M). Hasyim Asy‟ari 

(w.1366 H/1947 M) -pendiri Nahdlatul Ulama- mengklasifikasikan pengikut 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) 

sebagai ahli bid‟ah.
19

 Sira>djuddin Abba>s (w.1980 M) -tokoh Perti- menulis bahwa 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) tidak layak disejajarkan dengan ulama-

ulama al-Azhar lainnya seperti  ibnu H{ajar al-Haitami > (w. 974 H/1567 M), 

Zaka>riya al-Ans}a>ri (w. 926 H/1520 M) dan al-Sharq>awi (w. 1227 H/1812 M). Ia 

                                                           
17

Dala >l Bintu Kuwairan, "al-Tajdi>d Fi al-Tafsi>r Fi al-As}r al-Hadi>th, Mafhu>muhu Wa D }awa >bit}uhu > 

Wa Ittija>ha >tuhu" (Tesis -- Makkah: Waza >rah al-Ta‟li >m al-A <li Ja >mi‟ah Umm al-Qura >, 2014), 89-90 
18

 Muh}ammad H {usain al-Dhahabi >, al-Ittija >hat al-Munh}arifah Fi Tafsi >ri al-Qur’a >n Al-Kari>m 

Dawa >fi‟uha Wa Daf‟uha, 2nd ed. (Kairo: Da>r al I‟tis }a >m, 1978), 101. 
19

 Hasyim Asy‟ari, Risa >lah Ahl al-sunnah Wa al-Jama‟ah (Tebu Ireng: Maktabah al-Turath al-

Islami >, 1418), 15. 
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menambahkan bahwa ulama-ulama al-Azhar banyak yang mengecam Muh }ammad 

Abduh (w.1323 H/1905 M).
20

 

Andree Feilliard menjelaskan bahwa penyebab konflik antara kelompok 

modernis dan tradisionalis pada saat itu, kaum modernis tidak mengakui otoritas 

para ulama dalam menafsirkan ayat-ayat dan ketaatan buta terhadap hukum fiqih, 

karya empat imam madhhab, termasuk madhhab Sha>fi‟i > yang dianut oleh 

mayoritas muslim Indonesia. Kaum pembaharu menganjurkan kembali ke sumber 

asli, al-Qur’a>n dan Hadis melalui penalaran bebas.
21

 

Di antara penafsiran Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d 

Rid }a> (w.1354 H/1935 M) yang mendapatkan kritik tajam adalah:
22

 

1. Menafikan adanya sihir 

2. Mentakwilkan makna malaikat dan iblis 

3. Terpengaruh dengan Mu‟tazilah bahwa kebaikan dan keburukan dapat 

ditentukan oleh akal 

4. Membolehkan riba fad }l 

5. Melarang poligami pada laki-laki Mesir 

Penafsiran-penafsiran di atas belum pernah dilakukan oleh para mufassir 

al-madhhabiyyah. Penafsiran lain yang juga berbeda dengan seluruh ulama tafsir 

sebelumnya, ketika menafsirkan kata t }ayran dalam surat al-Fi >>l, bahwa kata 

                                                           
20

 Abbas, 40 Masalah Agama, 235. 
21

 Andree Feilliard, NU Vis-à-Vis- Negara (Yogyakarta: LKiS, 1999),7. 
22

 Qasib, Ittija >ha>t al-Tafsi>r Fi al-„As}r al-Hadi >th (Bairut: Da >r al-Fikr, t.th), 103-110. 
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tersebut boleh ditafsirkan dengan lalat atau nyamuk yang menyebarkan virus dan 

bakteri yang mengakibatkan penyakit cacar dan campak.
23

  

Berdasarkan kenyataan di atas perlu dilakukan penelitian secara 

mendalam tentang orientasi penafsiran al-la >madhhabiyah dalam tafsir al-Mana>r 

dan implikasinya terhadap penafsiran ayat akidah, ah}ka>m dan tas }awwuf. Namun 

karena luasnya cakupan pembahasan, maka penelitian ini difokuskan hanya 

kepada penafsiran ayat akidah dalam tema-tema tertentu yang menjadi perdebatan 

sengit di antara madhhab-madhhab kala >m. 

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang muncul dapat 

diidentifikasi sebagai berikut:  

1. Modernisasi tafsir dinilai oleh sebagian ulama sering melahirkan 

penyimpangan tafsir (inh }ira >f al-tafsi>r). 

2. Pembaharuan agama yang dilakukan oleh Muh }ammad Abduh (w.1323 

H/1905 M) dan Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M)>> mempolarisasi umat 

Islam pada dua kubu; kelompok modernis dan tradisionalis. 

3. Modernisasi tafsir yang dilakukan oleh Muh }ammad Abduh (w.1323 

H/1905 M) dan Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M)> dalam tafsir al-Mana >r 

menuai kritik kelompok tradisionalis. 

4. Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) menganggap bahwa taqli >d 

adalah penyebab utama kejumudan berfikir umat Islam yang berakibat 

pada kemunduran umat Islam. 

                                                           
23

 Muh}ammad Abduh, Tafsi >r al-Qur’a>n al-Kari>m Juz ‟Amma (Mesir: Sharikah Musa >hamah 

Mis}riyyah, 1341), 157-158. 
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5. Pemikiran Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) tentang al-

la>madhhabiyyah berbeda dengan pemikiran para ulama lainnya. 

6. Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d Rid}a> (w.1354 

H/1935 M)> menerapkan orientasi penafsiran al-la>madhhabiyyah dalam 

menafsirkan ayat akidah, ahkam dan tas }awwuf dalam Tafsi>r al-Mana>r, 

berbeda dengan para mufassir sebelumnya yang menggunakan orientasi 

penafsiran al-madhhabiyyah. 

7. Penerapan orientasi penafsiran al-la>madhhabiyyah pada ayat akidah, 

ahkam dan tas }awwuf dalam Tafsi>r al-Mana>r  berimplikasi pada hasil 

penafsiran yang berbeda dengan tafsir mainstream. 

8. Di Indonesia terjadi perdebatan sengit antara kelompok modernis dan 

tradisonalis pada awal abad 20 tentang al-la>madhhabiyyah. 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis membatasi 

permasalahan pada tiga permasalahan pokok, yaitu: 

1. Pemikiran Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d Rid }a> 

(w.1354 H/1935 M)> tentang al-la >madhhabiyyah 

2. Penerapan orientasi penafsiran al-la>madhhabiyyah pada ayat akidah 

dalam Tafsir al-Mana>r 

3. Implikasi penerapan orientasi penafsiran  al-la>madhhabiyyah pada ayat 

akidah dalam Tafsir al-Mana >r. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, penulis merumuskan tiga 

permasalahan pokok yaitu: 
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1. Bagaimana pandangan Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan 

Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) tentang al-la>madhhabiyyah? 

2. Bagaimana penerapan orientasi penafsiran al-la>madhhabiyyah pada 

ayat akidah dalam Tafsi >r al-Mana >r? 

3. Bagaimana implikasi penerapan orientasi penafsiran al-

la>madhhabiyyah pada ayat akidah dalam Tafsi >r al-Mana>r? 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan pemikiran Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 

M) dan Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M)> tentang al-la>madhhabiyyah. 

2. Untuk mendiskripsikan penerapan orientasi penafsiran al-

la>madhhabiyyah pada ayat akidah dalam Tafsi >r al-Mana>r. 

3. Untuk menemukan implikasi penerapan orientasi penafsiran al-

la>madhhabiyyah pada ayat akidah dalam Tafsi >r al-Mana>r. 

E. Kegunaan Penelitian 

Realisasi penelitian ini akan bermanfaat secara teoretis maupun praktis.  

Secara teoritis  penelitian ini akan berguna untuk:  

1. Memberikan informasi penting tentang pemikiran Muh }ammad Abduh 

(w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) tentang al-

madhhabiyyah, al-la>madhhabiyyah dan modernisasi tafsir. 

2.  Memberikan informasi-informasi penting tentang orientasi penafsiran 

al-la>madhhabiyyah dalam modernisasi tafsir. 
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3. Memberikan informasi-informasi penting tentang implikasi modernisasi 

tafsir dengan orientasi penafsiran al-la>madhhabiyyah dalam Tafsi >r al-

Mana>r. 

Sedangkan secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan alternatif jawaban terhadap problem masyarakat modern 

melalui modernisasi tafsir dengan orientasi penafsiran al-

la>madhhabiyyah. 

2. Memberi bahan pertimbangan bagi umat Islam dalam membaca kitab 

tafsir. 

3. Memberikan arah bagi penelitian serupa yang lebih intensif di 

kemudian hari. 

F. Kerangka Teoretik 

Untuk menjawab tiga rumusan masalah dalam penelitian disertasi ini secara 

akurat, penulis menggunakan tiga kerangka teoretik sebagai berikut: 

1. Pendekatan Sosio-Historis 

Untuk mengetahui setting sosial serta geneologi pemikiran Muh }ammad 

Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) tentang 

modernisasi tafsir dan al-la>madhhabiyyah penulis menggunakan pendekatan 

sosio-historis sebagai pisau analisisnya. Pendekatan sosio-historis mengasumsikan 

bahwa teks apapun tidak pernah bisa otonom, membawa implikasi bahwa sebuah 

penafsiran harus mempertimbangkan situasi, kondisi, dan waktu baik ketika teks 

tersebut diturunkan maupun ketika ia hendak ditafsirkan di era sekarang.
24

 

                                                           
24

 Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer (Yogyakarta: LkiS, 2012), 299. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14 
 

Penulisan sebuah teks, termasuk tafsir al-Qur’a>n selalu memiliki latar 

belakang, konteks dan setting sosial yang mewarnai corak bahkan hasil penafsiran 

dalam kitab tersebut. Selain setting sosial, latar belakang keilmuan mufassir juga 

mempunyai andil yang signifikan terhadap tafsir al-Qur’a>n. 

Tafsir al-Qur’a >n berbeda dengan al-Qur’a>n, secara normatif al-Qur’a>n 

memiliki kebenaran mutlak, namun kebenaran produk tafsir al-Qur’a>n bersifat 

inter subyektif dan relatif. Sebab tafsir adalah respons mufassir ketika memahami 

teks kitab suci, situasi dan problem sosial yang dihadapinya.
25

 Sehingga dalam 

memahami sebuah interpretasi terhadap al-Qur’a>n, pendekatan sosio-historis 

mutlak diperlukan untuk memahami dan menangkap pesan yang sesungguhnya 

dari interpretasi tersebut.
26

 

Dalam pandangan sarjana al-Qur’a>n kontemporer seperti Fazlur Rahman 

(w.1988 M), pendekatan sosio-historis bahkan juga dapat dipakai sebagai 

pendekatan dalam menafsirkan al-Qur’a>n. Ia menjadikan pendekatan ini sebagai 

pisau analisis hermeneutika yang ia gagas yang terkenal dengan sebutan double 

movement. Bahwa teks itu tidak otonom sehingga ia tidak dapat dipahami dengan 

baik tanpa mempertimbangkan konteks. Untuk menemukan makna original 

(original meaning) di masa lalu. Pendekatan sosio-historis dilakukan dengan cara 

mencoba memahami situasi dan konteks ketika ayat itu diturunkan, baik konteks 

                                                           
25

 Menurut penulis, pada dasarnya sebuah penafsiran al-Qur’a>n memang bersifat relatif dan 

tentative serta inter-subyektif, namun tidak secara mutlak. Sebagaian penafsiran al-Qur’a>n bersifat 

mutlak kebenarannya, penafsiran inilah yang di dalam agama menjadi kaidah-kaidah agama yang 

tidak boleh berubah (qat }‟iyya >t) dan harus menjadi landasan dari setiap penafsiran terhadap ayat-

ayat al-Qur’a>n lainnya. Penfasiran-penafsiran al-Qur’a>n yang bersifat mutlak kebenarannya adalah 

tafsir ayat muh }kama >t dan qat‟i > al-dila>lah, tafsir Nabi dan tafsir mujma‟ „alaihi. Lihat: Asyhari, 

“Metode Kritik Tafsir al-Habashi” (UIN Syarif Hidayatullah, 2009). 
26

 Ibid., 25. 
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bersifat spesifik (asba >b al-nuzu >l mikro) maupun konteks environmental (asba >b al-

nuzu >l makro), lalu menangkap pesan moralnya di balik makna literal yang ada. 

Dengan begitu, seorang mufassir akan mampu melakukan kontekstualisasi 

gagasan al-Qur’a>n tanpa harus terjebak pada bingkai teks yang cenderung 

melahirkan pemahaman tekstualis, literalis dan skriptualis.
27

 

Penggunaan pendekatan sosio-historis dalam menafsirkan al-Qur’a >n masih 

kontroversial, antara yang mendukung dan menolak. Mayoritas umat Islam 

meyakini bahwa al-Qur’a >n adalah simbol dari kalam Allah yang qadi >m, sehingga 

keberadaan teks tersebut tidak dipengaruhi oleh konteks ayat tersebut diturunkan. 

Meskipun al-Qur’a>n diturunkan dengan menggunakan piranti-piranti 

kemakhlukan seperti bahasa arab, huruf dan suara, namun bukan berarti ia seperti 

teks buku yang lain.  

Tentang proses turunnya al-Qur’a>n, Abd Alla >h al-H{arari> (w. 1432 H/2008 

M) menjelaskan, pertama Allah menciptakan tulisan-tulisan al-Qur’a>n yang 

berupa huruf-huruf dan bahasa arab dan diletakkan di lauh } al-mah}fu >z }. Dengan 

demikian, al-Qur’a>n ketika masih berada di lawh} al-mah}fu>z } al-Qur’a>n sudah 

berupa tulisan berbahasa arab sebagaimana kita temui sekarang. Selanjutnya Allah 

memerintahkan kepada Jibril pada waktu malam al-qadr untuk menurunkan al-

Qur’a>n ke langit dunia di suatu tempat bernama bait al-'izzah. Kemudian Allah 

menciptakan suara al-Qur’a>n, agar Jibril dapat membaca tulisan al-Qur’a >n yang 

telah dibawanya, dan memerintahkan kepadanya untuk membacakan al-Quran 

                                                           
27

 Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, 300-301. 
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tersebut kepada Nabi Muh }ammad secara berangsur-angsur selama + 23 tahun.
28

 

Sebagian bertepatan dengan sebab-sebab tertentu (asba >b al-nuzu >l) dan sebagian 

besar diturunkan tanpa adanya sebab tertentu. 

Dengan demikian, untuk memahami tafsir Muh }ammad Abduh (w.1323 

H/1905 M) dan Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) dalam Tafsi>r al-Mana >r secara 

tepat pendekatan sosio-historis mutlak diperlukan. Latar belakang penulisan tafsir 

al-Mana>r, setting sosial Mesir pada saat kitab tersebut ditulis serta latar belakang 

keilmuan Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d Rid }a> (w.1354 

H/1935 M) harus dikaji untuk menemukan kesimpulan yang tepat tentang 

penerapan orientasi penafsiran al-la>madhhabiyyah serta implikasinya dalam tafsir 

mereka. 

2. Hermeneutika Gademer 

Aliran hermeneutika pada dasarnya sangat beragam. Dalam satu aliran bisa 

saja terdapat model-model pemikiran yang bervariasi yang saling melengkapi satu 

terhadap yang lainnya. Meskipun demikian dari segi pemaknaan terhadap obyek 

penafsiran aliran hermeneutika dapat dibagi ke dalam tiga aliran utama, yaitu:
29

 

a. Aliran obyektivis; aliran yang lebih menekankan pada pencarian makna 

asal dari obyek penafsiran. 

b. Aliran subyektivis; aliran yang lebih menekankan pada peran 

pembaca/penafsir dalam pemaknaan terhadap teks. 

                                                           
28

 Asyhari, “Metode Kritik Tafsir al-Habashi.”, 150. 
29

 Sahiron Samsudin, Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur‟an (Yogyakarta: Pesantren 

Nawasea Press, 2009), 26. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17 
 

c. Aliran obyektivis –cum- Subyektivis; aliran yang memberi keseimbangan 

antara pencarian makna asal teks dan peran pembaca dalam penafsiran. 

Untuk menguji penafsiran Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan 

Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) serta relevansinya dengan konteks saat ini maka 

penulis menggunakan pendekatan hermeneutika model yang ketiga (obyektivis –

cum- Subyektivis). Di antara yang menganut aliran ini adalah Gademer. Dalam 

hermeneutika Gademer, dari segi pemaknaan terhadap obyek penafsiran 

mengimplikasikan pada pemaknaan yang berada di tengah-tengah antara 

obyektivis dan subyektivis.
30

 

Teori-teori pokok hermeneutika Gademer antara lain:
31

 

a.  Kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah; bahwa pemahaman seorang 

penafsir ternyata dipengaruhi oleh situasi hermeneutik tertentu yang 

melingkupinya, baik itu berupa tradisi, kultur maupun pengalaman hidup. 

Karena itu, pada saat menafsirkan sebuah teks seorang penafsir harus atau 

seyogyanya sadar bahwa dia berada pada posisi tertentu yang sangat bisa 

mewarnai pemahamannya terhadap sebuah teks yang sedang ditafsirkan. 

Pesan dari teori ini adalah bahwa seorang penafsir harus mampu mengatasi 

subyektifitasnya ketika dia menafsirkan sebuah teks. 

b. Prapemahaman; bahwa prapemahaman yang merupakan posisi awal 

penafsir pasti dan harus ada ketika ia membaca teks. Dalam proses 

pemahaman prapemahaman selalu memainkan peran; prapemahaman ini 

diwarnai oleh tradisi yang berpengaruh, di mana seorang penafsir berada, 

                                                           
30

 Ibid. 
31

 Ibid., 44-50. 
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dan juga diwarnai oleh prejudis-prejudis (perkiraan awal) yang terbentuk 

di dalam tradisi tersebut. Pesan dari teori ini menurut Gademer 

prapemahaman harus terbuka untuk dikritisi, direhabilitasi dan dikoreksi 

oleh penafsir itu sendiri ketika dia sadar atau mengetahui bahwa 

prapemahamannya itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh teks 

yang ditafsirkan. 

c. Penggabungan atau asimilasi horison; bahwa dalam proses penafsiran 

seseorang harus sadar bahwa ada dua horison, yakni cakrawala 

(pengetahuan) atau horizon di dalam teks dan cakrawala (pemahaman) 

atau horizon pembaca. Kedua horizon ini selalu hadir dalam proses 

pemahaman dan penafsiran. Pesan dari teori ini bahwa seorang pembaca 

teks harus memiliki keterbukaan untuk mengakui adanya horison lain, 

yakni horison teks yang mungkin berbeda atau bahkan bertentangan 

dengan horison pembaca. Horison pembaca berperan sebagai titik berpijak 

seseorang dalam memahami teks. Titik pijak ini harus bisa membantu 

memahami apa yang sebenarnya dimaksud oleh teks. 

a. Penerapan/ Aplikasi; bahwa ketika seseorang membaca kitab suci, maka 

selain proses memahami dan menafsirkan ada satu hal lagi yang dituntut, 

yang disebutnya dengan istilah penerapan pesan-pesan atau ajaran-ajaran 

pada masa ketika teks kitab suci itu ditafsirkan. Pesan yang harus 

diaplikasikan pada masa penafsiran bukan makna literal teks, tetapi pesan 

yang lebih berarti dari pada sekedar makna literal. 
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3. Teori Kebenaran Koherensi 

Untuk menguji konsistensi Muh}ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan 

Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) dalam penafsiran al-Qur’a>n dan dalam 

penerapan orientasi penafsiran al-la>madhhabiyyah, penulis menggunakan teori 

kebenaran koherensi dalam filsafat ilmu.
32

 Teori Koherensi (the coherence theory) 

menyatakan bahwa standar kebenaran itu tidak dibentuk oleh hubungan antara 

pendapat dengan sesuatu yang lain (fakta atau realitas), tetapi dibentuk oleh 

hubungan internal antara pendapat-pendapat atau keyakinan-keyakinan itu sendiri. 

Sebuah penafsiran dianggap benar jika ada konsistensi logis-filosofis dengan 

proposisi-proposisi yang dibangun sebelumnya.
33

 

Mengacu pada teori ini, kebenaran penafsiran Muh }ammad Abduh (w.1323 

H/1905 M) dan Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) tidak penulis ukur berdasarkan 

hasil penafsiran para ulama terdahulu. Tetapi penulis ukur dari sisi konsistensi 

filosofis dari proposisi-proposisi yang dibangunnya sendiri. 

Dalam penelitian pendahuluan penulis melihat ada beberapa kasus 

penafsiran Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d Rid }a> (w.1354 

H/1935 M) yang tidak konsisten, meskipun dalam banyak hal ia relatif konsisiten 

dengan metodologi yang ditetapkannya.  

G. Penelitian Terdahulu 

Untuk menghasilkan tulisan yang terarah, tidak tumpang tindih dan 

komprehensif, maka sebagai langkah awal, penulis melakukan review terhadap 

                                                           
32

Dalam filsafat ilmu terdapat teori-teori kebenaran yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur 

validitas sebuah ilmu pengetahuan, yakni teori koherensi, teori korespondensi, dan teori 

pragmatisme. Lihat:Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, 310. 
33

 Ibid. 
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beberapa studi terdahulu yang dianggap relevan. Obyek review dibagi menjadi 

tiga macam. Pertama, tulisan yang berkaitan dengan modernisasi tafsir (tajdi >d al-

tafsi>r), kedua tulisan yang berkaitan dengan al-la>madhhabiyyah, ketiga, tulisan 

yang berkaitan dengan Tafsi >r al-Mana>r. 

Pada jenis pertama penulis hanya menemukan satu disertasi yang ditulis 

oleh Dala>l binti Kuwairan dengan judul al-Tajdi >d fi > al-Tafsi>r fi al-„As }r al-Hadi>th: 

Mafhu >muh wa D{awa >bit}uh wa Ittija>ha>tuh. Disertasi ini menjelaskan tentang 

pengertian, metode dan corak dalam pembaharuan tafsir, juga menjelaskan 

metode dan corak pembaharuan tafsir kontemporer yang menyimpang.
34

  

Pada jenis kedua penulis menemukan beberapa tulisan, diantaranya sebuah 

kitab monumental yang ditulis oleh Muh }ammad Sa‟i >d Ramad}a>n al-Bu >t }i > berjudul 

“al-La>madhhabiyyah Akht }aru Bid‟ah Tuhaddid al-Shari >‟ah al-Isla>miyyah”. Kitab 

ini menjelaskan konsep al-La>madhhabiyyah dan bahayanya terhadap syari‟at 

Islam. Buku ini tidak secara spesifik mengkaitkan al-la>madhhabiyyah dengan 

tafsir al-Qur’a>n.
35

 

Buku kedua, sebuah buku karya Muh }ammad Za>hid al-Kawtha <ri > berjudul  

“al-La>madhhabiyyah Qant }arah al-La>di >niyyah”. Buku ini menjelaskan tentang 

konsekuensi dari al-La>madhhabiyyah, bahwa doktrin tersebut bisa menghantarkan 

seseorang pada al-La>di >niyyah (tidak beragama). Buku ini juga tidak secara 

spesifik mengaitkannya dengan tafsir al-Qur’a >n.
36

 

                                                           
34

 Dala >l binti Kuwairan, “al-Tajdi >d fi > al-Tafsi>r fi al-„As }r al-Hadi >th” (Tesis -- Fakultas Dakwah dan 

Usuluddin Universitas Umm al-Qura >, 2014) 
35

 Muh}ammad Sa‟i >d Ramada >n al Bu>t}i> berjudul al-La >madhhabiyyah Akht}aru Bid‟ah Tuhaddid al-

Shari >‟ah al-Isla>miyyah, (Damaskus: Da >r al-Fara >bi, 2005) 
36

 Muh}ammad Za >hid al-Kautha <ri>, al-La >madhhabiyyah Qant }arah al-La>di>niyyah. (Kairo: al-

Maktabah al-Azhariyah li al-Turath, 2006) 
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Buku ketiga, sebuah buku karya Muh }ammad al-H{a>mid berjudul “Luzu >m 

Ittiba >‟ Madha >hib al-Aimmah H{asman li al-Faud}a> al-Di >niyyah”. Dalam 

kesimpulan bukunya, penulis menegaskan, mengikuti madhhab itu lebih baik dari 

para condong kepada orang-orang yang mengklaim ijtiha>d, padahal dari segi 

kecerdasan dan keilmuannya tidak baik. Taqli >d terhadap seorang imam mujtahid 

dalam al-A‟ma>l al-Far‟iyyah (bukan dasar-dasar akidah) adalah wajib bagi orang 

yang belum mencapai derajat mujtahid mutlak. Menurut penulis, ini adalah 

pendapat mayoritas ulama dari kalangan us }u >liyyi >n, fuqa >ha>‟ dan muh}addithi >n.
37

 

Buku keempat, sebuah buku karya Muh }ammad Sult}a>n al-Ma‟s }u>mi > yang 

berjudul “hal al-Muslim mulzam bi ittiba>‟i > madhhab mu‟ayyan min al-Madhahib 

al-Arba‟ah”. Buku ini memberikan argumentasi baik naqli> maupun aqli > tentang 

tidak adanya kewajiban bagi seorang muslim untuk mengikuti madhhab tertentu.
38

 

Buku kelima, sebuah buku karya Abd al-Fatta>h> al-Ya>fi‟i > yang berjudul “al-

Tamadhhub: Dira >sah Ta‟s }i >liyyah Muqa >ranah li al-Masa >il al-Muta‟alliqah bi al-

Tamadhhub”. Buku ini memberikan argumentasi tentang urgensi ber-madhhab 

dalam memahami dan mengamalkan agama serta kewajiban seorang Muslim 

untuk taqli>d terhadap madhhab tertentu dalam beragama.
39

 

Pada jenis ketiga penulis menemukan sebelas tulisan; pertama buku karya 

Harun Nasution (w. 1998), berjudul “Muh }ammad Abduh dan Teologi Rasional 

Mu‟tazilah”. Buku ini mencoba membuktikan bahwa dalam memposisikan akal, 

                                                           
37

 Muh}ammad al-H }a >mid, Luzu >m Ittiba>‟ Madha>hib al-Aimmah H{asman li al-Faud}a > al-Di>niyyah 

(Kairo: Dar al-Ans }o >r,1398 H), 44-45. 
38

Muh }ammad Sulta >n al-Ma‟sumi >, Hal al-Muslim Mulzam bi Ittiba >‟i> Madhhab Mu‟ayyan min al-

Madhahib al-Arba‟ah, (Riya >d }: Jam‟iyah Ihya‟ al-Turats al-Islami >, t.th) 
39

 Abd al-Fatta >h al-Ya >fi‟i >, “al-Tamadhhub: Dira >sah Ta‟s }i>liyyah Muqa >ranah li al-Masa >il al-

Muta‟alliqah bi al-Tamadhhub” (Tesis -- di fakultas Usuluddin, Universitas Wadi al-Nil, t.th) 
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Muh }ammad Abduh terilhami dari doktrin akidah Mu‟tazilah, yang sangat 

dominan menggunakan akal.
40

 

Buku kedua berjudul “Pemikiran Muh }ammadiyah dan Muh }ammad Abduh: 

Suatu Studi Perbandingan”, ditulis oleh Arbiyah Lubis. Buku ini menguraikan 

keterpengaruhan ide pembaharuan Muh }ammadiyah dengan ide pembaharuan 

Muh }ammad Abduh di Mesir.
41

  

Buku ketiga berjudul “Manhaj al-Ima >m Muh}ammad Abduh fi Tafsi >r al-

Qur’a>n” karya Abd Alla >h Mah}mud Shahat }ah. Buku ini menjelaskan tentang 

metode dan orientasi penafsiran penafsiran Muh }ammad Abduh.
42

 

Buku keempat, buku karya Rif‟at Syauqi Nawawi berjudul “Rasionalitas 

Tafsir Muh }ammad Abduh: Kajian Masalah Akidah dan Ibadah”. Buku ini 

menganalisa tafsir Muh }ammad Abduh yang membuktikan rasionalitasnya dalam 

menafsirkan al-Qur’a >n.
43

 

Buku kelima, buku berjudul “Rasionalitas al Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir 

al-Mana>r” karya M. Quraisy Syihab. Buku ini tidak jauh berbeda dengan buku 

yang ditulis oleh Rif‟at Syauqi, hanya saja buku ini fokus pada kitab al-Mana>r, 

dan kritis terhadap Muh }ammad Abduh yang menggunakan akal secara berlebihan 

dalam menafsirkan al-Qur’a>n.
44

 

                                                           
40

 Harun Nasution, Muh }ammad Abduh dan Teologi Rasional Mu‟tazilah, (Jakarta: Penerbit 

Universitas Indonesia, 1987) 
41

Arbiyah Lubis, Pemikiran Muh}ammadiyah dan Muh}ammad Abduh: Suatu Studi Perbandingan, 

(Bandung: Bulan Bintang, 1993) 
42

 Abd Alla >h Mahmu >d Shahat }ah, Manhaj al-Imam Muh}ammad Abduh fi Tafsi>r al-Qur’a>n, (Jum 

huriyah al-Arabiyyah al-Muttah}idah, 1963) 
43

 Rif‟at Syauqi Nawawi, Rasionalitas Tafsir Muh }ammad Abduh: Kajian Masalah Akidah dan 

Ibadah ( Bandung: Mizan, 2005) 
44

 M. Quraisy S{iha >b, Rasionalitas al Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir al-Mana >r, ( Bandung: Mizan, 

2009) 
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Tulisan keenam adalah sebuah artikel berjudul “Tafsir Gender Dalam Tafsir 

al-Mana>r Tentang Asal Kejadian Perempuan” karya Ana Bilqis Fajarwati. Tulisan 

ini menyimpulkan pendapat Muh }ammad Abduh bahwa istri nabi Adam (Hawa) 

tidak diciptakan dari tulang rusuk nabi Adam, tetapi dari tanah sebagaimana nabi 

Adam. Penafsiran ini tidak terlepas dari semangat reformasi dan keinginannya 

untuk memperjuangkan hak-hak perempuan serta berusaha menghilangkan 

diskriminasi terhadap perempuan dalam masyarakat Islam.
45

  

Tulisan ketujuh adalah sebuah artikel berjudul “Muh }ammad Rashi >d Rid }a> 

(Antara Rasionalisme dan Tradisionalisme)” karya Masnur Kasim. Artikel ini 

berkesimpulan bahwa Muh }ammad Rashi >d Rid }a di satu sisi sebagai murid dan 

pengagum Muh }ammad Abduh dalam bidang teologi sangat rasional melebihi 

Muktazilah, justru dalam aspek tertentu pemikirannya lebih condong ke pemikiran 

“Wahhabi”.  Di sisi lain, sebagai penganut faham H{anbali yang terkenal sangat 

gigih menyerang ulama kalam (teolog) justru Rid {a> bukan hanya interest terhadap 

teologi melainkan juga  telah berhasil membangun teologi yang memiliki karakter 

tersendiri.
46

 

Tulisan kedelapan adalah sebuah artikel berjudul “Muh }ammad Rasi >d Rid}a>; 

Antara Modernisme dan Tradisionalisme)” karya Sumper Mulia Harahap. Artikel 

ini menjelaskan bahwa Muh }ammad Rashi >d Rid }a> dikenal sebagai pemikir 

tradisionalis karena ide-idenya dan keinginannya untuk mendirikan sebuah 

lembaga kekhalifahan. Ia juga dikenal sebagai seorang modernis karena pengaruh 

                                                           
45

 Ana Bilqis Fajarwati, “Tafsir Gender Dalam Tafsir al-Mana >r Tentang Asal Kejadian 

Perempuan”, Jurnal Mutawa >tir: Jurnal Keilmuan dan Tafsir Hadis, Volume 3, Nomor 1, (Juni, 

2015) 
46

 Masnur Kasim, “Muh}ammad Rashi >d Rid }a >, “Antara Rasionalisme dan Tradisionalisme”, Jurnal 

Pemikiran Islam, Vol.37 No.2 (Juli-Desember, 2012) 
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pemikirannya yang cukup signifikan terhadap usaha modernism Islam di beberapa 

belahan dunia lainnya.
47

 

Tulisan kesembilan adalah sebuah artikel berjudul “Muh }ammad Abduh: 

Konsep Rasionalisme Dalam Islam”, karya Nurlaelah Abbas. Artikel ini 

menyimpulkan bahwa kepercayaan pada akal, membawa Muh }ammad Abduh 

kepada faham yang mengatakan bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam 

kemauan dan perbuatan.
48

 

Tulisan kesepuluh adalah sebuah artikel berjudul “Pemikiran Hukum Islam 

Muh }ammad Rashi >d Rid}a> Dalam Tafsi>r al-Man >ar” karya A. Tarmidzi Sibawaihi. 

Artikel ini menyimpulkan bahwa menurut Muh }ammad Rashi >d Rid }a>, ijtiha >d itu 

hukumnya wajib dan taqli >d itu haram, ijtiha >d itu shari >‟ah, hukum agama, dan 

tiang kehidupan agama serta sebagai sumber hukum Islam yang memiliki wilayah 

yang luas. Dari segi kecenderungan pemikiran hukum Islamnya Muh }ammad 

Rashi >d Rid}a> lebih dekat pada madhhab H{anbali.
49

 

Tulisan kesebelas adalah sebuah artikel berjudul “Rashi >d Rid }a>: Ide-Ide 

Pembaharuan” karya Djunaidi. Artikel ini menyimpulkan bahwa Rashi >d Rid}a> 

sangat berjasa dalam pembaharuan Islam dalam bidang keagamaan, sosial 

kemasyarakatan, pendidikan dan politik kekhalifahan.
50

 

                                                           
47

 Sumper Mulia Harahap, “Muh}ammad Rasi >d Rid }a >; Antara Modernisme dan Tradisionalisme”, 

Jurnal Fitrah, Vol.08 No.2 (Juli-Desember, 2014) 
48

 Nurlaelah Abbas, “Muh}ammad Abduh: Konsep Rasionalisme Dalam Islam”, Jurnal Dakwah 

Tabligh, Vol.15, No. 01, (Juni 204: 51-58) 
49

 Ahmad Tarmidzi Sibawaihi, “Pemikiran Hukum Islam M. Rasyid Rida Dalam Tafsir al Manar”, 

Jurnal Innovativ, vol. XI, No. 2, (Juli- Desember, 2012) 
50

 Djunaidi, “Rashi>d Rida >: Ide-Ide Pembaharuan”, Jurnal Tajdid, vol. IX, No. 2, (Juli- Desember, 

2010) 
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Berikut ini ringkasan studi terdahulu yang menunjukkan adanya perbedaan 

dengan penelitian yang sedang penulis lakukan: 

No Judul Penulis Isi 

1 al-Tajdi>d fi > al-Tafsi >r fi al-

„As }r al-Hadi >th Mafhu >muh 

wa D}awa >bit }uh wa 

Ittija>ha>tuh 

Dala>l binti 

Kuwaira>n 

Pengertian, metode dan 

corak dalam pembaharuan 

tafsir 

2 al-La>madhhabiyyah 

Akht }aru Bid‟ah Tuhaddid 

al-Shari >‟ah al-Isla>miyyah 

Muh }ammad 

Sa‟i>d 

Ramad }a>n al-

Bu>t }i > 

Konsep al-la>madhhabiyyah 

dan bahayanya terhadap 

shari‟at Islam 

3 al-La>madhhabiyyah 

Qant}arah al-La>di >niyyah 

Muh }ammad 

Za >hid al-

Kautha<ri 

al-La>madhhabiyyah bisa 

menghantarkan seseorang 

pada al-la>di >niyyah 

4  Luzu >m Ittiba>‟ Madha >hib al-

Aimmah H{asman li al-

Faud}a> al-Di >niyyah 

Muh }ammad 

al-H{a>mid 

Taqli>d terhadap seorang 

imam mujtahid dalam al-

A‟ma>l al-Far‟iyyah  adalah 

wajib bagi orang yang 

belum mencapai derajat 

mujtahid mutlak. ini adalah 

pendapat mayoritas ulama 

dari kalangan us }u>liyyi >n, 

fuqa >ha>‟ dan muh}addithi >n. 

5 Hal al-Muslim Mulzam bi 

Ittiba >‟i > Madhhab Mu‟ayyan 

min al-Madhahib al-

Arba‟ah 

Muh }ammad 

Sult}a>n al-

Ma‟s }u>mi > 

Argumentasi tidak adanya 

kewajiban bagi seorang 

muslim untuk mengikuti 

madhhab tertentu 

6 al-Tamadhhub: Dira >sah 

Ta‟s }i >liyyah Muqa >ranah li 

al-Masa >il al-Muta‟alliqah 

bi al-Tamadhhub 

Abd al-

Fatta>h> al-

Ya>fi‟i > 

Argumentasi tentang 

urgensi ber-madhhab dalam 

memahami dan 

mengamalkan agama  

7 Muh }ammad Abduh dan 

Teologi Rasional Mu‟tazilah 

Harun 

Nasution 
Muh }ammad Abduh 

terilhami dari doktrin akidah 

Mu‟tazilah, yang sangat 

dominan menggunakan akal 

8 Pemikiran Muh }ammadiyah 

dan Muh }ammad Abduh: 

Suatu Studi Perbandingan 

Arbiyah 

Lubis 

Keterpengaruhan ide 

pembaharuan 

Muh }ammadiyyah dengan 

ide pembaharuan 

Muh }ammad Abduh di Mesir 

9 Manhaj al-Ima>m 

Muh}ammad Abduh fi Tafsi >r 

al-Qur’a>n 

Abd Alla >h 

Mah}mu >d 

Shihat }ah 

Metode dan corak 

penafsiran Muh }ammad 

Abduh. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26 
 

10 Rasionalitas Tafsir 

Muh }ammad Abduh: Kajian 

Masalah Akidah dan Ibadah 

Rif‟at Syauqi 

Nawawi 

Rif‟at membuktikan 

rasionalitas Abduh dalam 

menafsirkan al-Qur’a >n 

11 Rasionalitas al Qur'an: Studi 

Kritis atas Tafsir al-Mana >r 

M. Quraisy 

Syiha>b 

Kritik terhadap Muh }ammad 

Abduh yang menggunakan 

akal secara berlebihan 

dalam menafsirkan al-

Qur’a>n 

12 Tafsir Gender dalam Tafsi >r 

al-Mana>r Tentang Asal 

Kejadian Perempuan 

Ana Bilqis 

Fajarwati 

Abduh berpendapat Hawa 

tidak diciptakan dari tulang 

rusuk nabi Adam, tetapi dari 

tanah sebagaimana nabi 

Adam 

13 Muh }ammad Rashi >d Rid }a> 

(Antara Rasionalisme dan 

Tradisionalisme) 

Masnur 

Kasim 
Muh }ammad Rashi >d Rid}a> di 

satu sisi sebagai murid dan 

pengagum M.Abduh dalam 

bidang teologi sangat 

rasional melebihi 

Muktazilah, justru dalam 

aspek tertentu pemikirannya 

lebih condong ke pemikiran 

“Salaf Wahabi” 

14 Muh }ammad Rasi >d Rid }a>; 

Antara Modernisme dan 

Tradisionalisme) 

Sumper 

Mulia 

Harahap 

Muh }ammad Rashi >d Rid }a> 

dikenal sebagai pemikir 

tradisionalis karena ide-

idenya dan keinginannya 

untuk mendirikan sebuah 

lembaga kekhalifahan. Ia 

juga dikenal sebagai 

seorang modernis karena 

pengaruh pemikirannya 

yang cukup signifikan 

terhadap usaha modernism 

Islam di besar dan di 

beberapa belahan dunia 

lainnya 

15 Muh }ammad Abduh: Konsep 

Rasionalisme Dalam Islam 

Nurlaelah 

Abbas 

Kepercayaan pada akal, 

membawa Muh }ammad 

Abduh kepada faham yang 

mengatakan bahwa manusia 

mempunyai kebebasan 

dalam kemauan dan 

perbuatan 

16 Pemikiran Hukum Islam M. 

Rashi >d Rid }a> Dalam Tafsi >r 

al-Mana>r 

A.Tarmidzi 

Sibawaihi 
Menurut Muh }ammad 

Rashid Rida Ijtihad itu 

hukumnya wajib dan taqlid 
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itu haram 

17 Rashi >d Rid}a>: Ide-Ide 

Pembaharuan 

Djunaidi Rashi >d Rid }a> sangat berjasa 

dalam pembaharuan Islam 

dalam bidang keagamaan, 

sosial kemasyarakatan, 

pendidikan dan politik 

kekhalifahan 

 

Dari review pustaka di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penelitian tentang modernisasi tafsir belum ada satupun yang dihubungkan 

dengan orientasi penafsiran al-la>madhhabiyyah dan kitab tafsir tertentu, 

khususnya tafsir al-Mana>r. 

2. Penelitian tentang al-la>madhhabiyyah, umumnya hanya berbicara tentang al-

la>madhhabiyyah dan implikasinya terhadap agama, belum berbicara tentang 

implikasinya terhadap penafsiran al-Qur’a>n. 

3. Penelitian tentang tafsir al-Mana>r masih berkisar tentang rasionalitas 

Muh }ammad Abduh dan beberapa contoh modernitas tafsir Muh }ammad Abduh 

terhadap beberapa ayat al-Qur’a>n.  

Dengan demikian, penelitian tentang modernisasi tafsir al-Mana >r dengan 

orientasi penafsiran al-la>madhhabiyyah pada ayat akidah serta implikasinya 

dalam penafsiran al-Qur’a>n perlu dilakukan. Selain belum ada penelitian tentang 

itu, juga berguna untuk pengembangan modernisasi tafsir. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

a. Jenis Penelitian 

Paradigma penelitian disertasi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu 

suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi 
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yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.
51

  Menurut 

Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati.
52

 Karakteristik penelitian kualitatif 

adalah deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar bukan 

berupa angka-angka. Semua data yang dikumpulkan berkemungkinan 

menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian ini berisi kutipan-

kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan. Dalam penelitian 

ini dititik beratkan untuk menjawab pertanyaan “mengapa”. “bagaimana”, 

atau “alasan apa”.
53

 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), 

yakni penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data yang bersifat 

kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu 

masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam 

terhadap bahan-bahan pustaka yang relefan. Tegasnya penelitian 

kepustakaan membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi 

perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.
54

 

Penelitian ini dibatasi dengan studi pustaka saja karena persoalan yang 

telah dirumuskan hanya bisa dibahas melalui penelitian pustaka, tidak 

mungkin mengharapkan datanya dari lapangan.
55

 

                                                           
51

 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, disertasi dan Karya Ilmiah (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2015), 33-34 
52

 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), 64 
53

 Ibid, 71 
54

 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2 
55

 Ibid. 
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b. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

interdisipliner (interdisciplinary approach). Pendekatan interdisipliner  

adalah kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang 

(perspektif), misalnya menggunakan pendekatan sosiologis, historis dan 

normatif secara bersamaan. Pentingnya penggunaan pendekatan ini semakin 

disadari, karena keterbatasan dari hasil-hasil penelitian yang hanya 

menggunakan satu pendekatan tertentu.  

Penggunaan ilmu-ilmu dalam pemecahan suatu masalah melalui 

pendekatan ini dengan tegas tersurat dikemukakan dalam suatu pembahasan 

atau uraian termasuk dalam setiap urain sub-sub uraiannya bila pembahasan 

atau uraian itu terdiri atas sub-sub uraian, disertai kontribusinya masing 

masing secara tegas bagi pencarian jalan keluar dari masalah yang dihadapi.  

Dengan pendekatan ini penulis berupaya membahas dan mengkaji 

penerapan orientasi penafsiran al-la>madhhabiyyah dalam Tafsi>r al-Mana>r 

dan implikasinya terhadap penafsiran ayat akidah.  

2. Jenis dan Sumber Data  

Berbeda dengan penelitian lapangan (field reacearch), penelitian 

kepustakaan memanfaatkan jenis data perpustakaan untuk memperoleh data. 

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua bagian. 

Pertama, sumber primer (primary sources) yaitu hasil-hasil penelitian atau 

tulisan-tulisan karya peneliti atau teoritis yang orisinil. Kedua, sumber skunder 

(secondary sources) yaitu bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan oleh 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30 
 

seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau 

berpartisipasi dalam kenyataan yang ia deskripsikan, melainkan dengan 

memberikan komentar atau kritik. 

Sumber primer dalam penelitian ini adalah buku-buku karya Muh }ammad 

Abduh dan Rashi >d Rida> yaitu Tafsi >r al-Mana >r, Tafsi >r Juz „Amma, Risa >lah al-

Tawhi>d. Data-data yang berhubungan dengan penerapan orientasi penafsiran 

al-la>madhhabiyyah dalam Tafsi>r al-Mana >r ditelusuri secara langsung dari 

kitab-kitab tersebut.   

Sedangkan sumber skunder dalam penelitian ini adalah data-data yang 

berkaitan dengan teori tentang modernisasi tafsir dan al-la>madhhabiyyah. 

Data-data tersebut ditelusuri dari buku-buku ilmu al-Qur’a>n, ilmu tafsir, ilmu 

kala>m, ilmu fikih dan us }u>l fiqh. Sumber sekunder diperlukan untuk 

memperkuat sekaligus mengkritisi penerapan orientasi penafsiran al-

la>madhhabiyyah dalam Tafsi >r al-Mana >r, sehingga didapatkan suatu hasil 

penelitian yang komprehensif.  

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data  

a. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan.
56

Karena penelitian ini merupakan penelitian 

library research, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pengumpulan data literer yaitu dengan mengumpulkan 

                                                           
56

 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, 83. 
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bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan obyek 

pembahasan yang diteliti.  

Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah 

dengan cara sebagai berikut: 

1) Editing, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama 

dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara 

yang satu dengan yang lain. 

2) Organizing, yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka 

yang sudah ditentukan. 

3) Penemuan hasil penelitian, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap 

hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan 

metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan (inferensi) 

tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah. 

b. Teknik Analisis Data 

Penulis melakukan pengolahan data dengan menggunakan content 

analysis, yakni suatu cara sistematik untuk menganalisis isi pesan, mengolah 

pesan, dan mempertajam isi bahasan yang kemudian penulis ungkapkan dalam 

bentuk konsepsional dan menyelidiki kandungannya menjadi satu rangkaian 

pengertian yang lurus, baik secara deduktif maupun induktif
57

. Analisis isi 

termasuk mereduksi teks menjadi unit-unit (kalimat, ide, gambar, bab, halaman 

depan majalah, dan sebagainya) dan kemudian menerapkan skema pengodean 

                                                           
57

Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Yogyakarta: Rake Sarasin, cet.I, 2000 M), 

68. 
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pada unit-unit tersebut untuk membuat inferensi mengenai komunikasi dalam 

teks. 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapatkan suatu bentuk tulisan yang sistematis sehingga tampak 

adanya gambaran yang jelas, terarah, logis dan saling berhubungan antara satu bab 

dengan bab berikutnya, maka disertasi ini penulis klasifikasikan menjadi lima bab, 

yang terdiri dari satu bab pendahuluan, satu bab kerangka teori dan dua bab 

pembahasan serta satu bab penutup.  

Bab pertama, merupakan landasan umum penelitian dari disertasi ini. Bagian ini 

berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, studi terdahulu yang 

relefan, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab kedua, penulis membangun kerangka teoritis dan konsepsional sebagai 

tempat bertolak dalam pembahasan tentang al-la>madhhabiyyah dalam 

modernisasi tafsir (tajdi >d al-tafsir>) 

Bab ketiga, berisi uraian tentang Tafsi >r al-Mana >r dan biografi Muh }ammad Abduh 

dan Rashi >d Rid }a serta pandangannya tentang modernisasi tafsir dan konsep 

al-madhhabiyyah dan al-la>madhhabiyyah. Pembahasan ini penting 

dilakukan untuk mengetahui latar belakang Muh }ammad Abduh dan Rashi >d 

Rid }a>, khususnya yang terkait dengan orientasi penafsiran al-

la>madhhabiyyah dalam tafsir al-Qur’a>n. 

Bab keempat, berisi uraian tentang aplikasi orientasi penafsiran al-

la>madhhabiyyah dalam Tafsi>r al-Mana >r dalam penafsiran ayat-ayat akidah. 
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Dalam bab ini penulis mengeksplorasi penafsiran Muh }ammad Abduh dan 

Rashi >d Rid }a> terhadap ayat-ayat tersebut dan menganilasanya dengan 

memperbandingkan antara satu penafsiran dengan penafsiran yang lain. 

Sehingga dapat diketahui implikasi dari penerapan orientasi penafsiran al-

la>madhhabiyyah dalam tafsir al-Qur’a>n. 

Bab kelima, bab penutup, yang berisi kesimpulan-kesimpulan dari isi disertasi 

secara keseluruhan sebagai penegasan jawaban atas permasalahan yang 

dikemukakan sebelumnya dalam rumusan masalah, implikasi dari teori yang 

ditemukan dalam kesimpulan. 
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BAB II 

AL-LA <MADHHABIYYAH DAN MODERNISASI TAFSIR 

 

A. Al-Madhhabiyyah dan  al-La>madhhabiyyah 

1. Pengertian ijtiha >d dan Taqli >d 

Ijtiha >d dan taqli>d adalah bagian tidak terpisahkan dari kajian al-

madhhabiyyah dan al-la>madhhabiyyah. Secara etimologi ijtiha>d artinya 

mengerahkan segala kemampuan dalam melakukan sesuatu yang sulit. 

Sedangkan dalam terminologi syara‟, menurut Zaka>riya al-Ans }a>ri >  (w.926 

H/1520 M) adalah:  

 لظَّنِّ باِْلُحكْمِ اسْتِفْراَغُ الْفَقِيْوِ الْوُسْعَ لتَِحْصِيْلِ ا

Pengerahan segala kemampuan yang dimiliki oleh al-faqi >h (mujtahid) 

untuk mendapatkan dugaan tentang hukum (syara‟).
1
 

 

Definisi ijtiha >d di atas memberikan isyarat bahwa tidak semua orang 

boleh ber-ijtiha >d. Ijtiha >d adalah wewenang seorang al-faqi >h (mujtahid). 

Seseorang dianggap sebagai  seorang mujtahid apabila telah memenuhi 

kualifikasi tertentu. Di antara kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seorang 

mujtahid adalah: 

a. Mengetahui dan hafal ayat-ayat ah }ka>m, menurut al-Ghaza>li > (w.505 

H/1111 M) dan ibn al-Arabi > (w.543 H/1148 M) jumlah ayat-ayat 

ah}ka>m sekitar 500 ayat. 

                                                           
1
 Zakariya > al-Ans}a >ri >, al-H {udu >d al-’Ani>qah Wa al-Ta’ri >fa >t al-Daqi>qah (Bairut: Da >r al-Masha >ri>‟, 

2004), 28. 
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b. Mengetahui dan hafal hadis-hadis ah}ka>m serta mengetahui sanad-

sanad dan sifat para perawinya. Al-Ma>wardi> (w.450 H/1058 M) 

meriwayatkan bahwa jumlah hadis-hadis ahka >m ada 500 hadis, 

sedangkan Ibn al-Arabi > (w.453 H/1148 M) mengatakan 3.000 hadis. 

c. Mengetahui hukum-hukum suatu permasalahan yang telah disepakati 

oleh para mujtahid (mujma’ ‘alaih) dan yang diperselisihkan oleh 

mereka (mukhtalaf fi >h), karena jika tidak mengetahui hal ini maka 

dimungkinkan ia akan menyalahi ijma>'  (konsensus) para ulama 

sebelumnya. 

d. Mengetahui qiya>s dan ha-hal yang berhubungan dengannya 

e. Mengetahui metode berfikir logis dan istidla >l 

f. Mengetahui na>sikh mansu >kh, „a>m,  kha>sh, mut}laq muqayyad, 

mufassar, mujmal serta mubayyan 

g. Mengetahui us }u>l al-hadi >th dan sifat-sifat para ra>wi > 

h. Mujtahid adalah orang yang adil  

i. Memiliki kecerdasan yang tinggi, agar dapat mengetahui sesuatu yang 

didiamkan dari indikator-indikator yang terucap.
2
 

Abd Alla>h al-Harari> (w.1432 H/2008 M) mendefinisikan ijtiha >d 

dengan: 

هَا نَصٌّ صَريِْحٌ لاَ يََْتَمِلُ إِلاَّ  ااسْتِخْراَجُ اْلَأحْكَامِ اَّلتِِ لََْ يرَدِْ فِي ْ ًْ وَ حَاحِ وَ َْ  

                                                           
2
 Abd al-Fatta >h bin S {a >lih Qudaish al-Ya >fi‟i >, Al-Tamadhhub (Dira >sah Ta's }i>liyyah Muqa >ranah Li al-

Masa >il al-Muta’alliqah Bi al-Tamadhhub, (Universitas, Wabiy al-Ni>l, 2008), 234 
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Berusaha mengeluarkan hukum yang tidak ada nas }} s }ari >h yang hanya 

mengandung satu makna.
3
  

 

Definisi ini memberikan penjelasan bahwa hukum-hukum yang 

terlahir dari nas }}-nas }} s }ari >h} bukan ranah ijtiha >d. Semua umat Islam harus 

tunduk pada hukum tersebut, berbeda dalam hukum ini adalah sebuah tah }ri >f 

(penyimpangan) dalam agama. Contohnya adalah kewajiban shalat lima 

waktu, keharaman zina dan sodomi, kehalalan jual beli dan semacamnya. 

Seseorang yang menganggap shalat lima waktu tidak wajib, menghalalkan 

zina dan sodomi atau mengharamkan jual beli dinilai telah mendustakan al-

Qur‟a>n. Abu Bakr Ibn al-Mundhi >r menyebutkan sebuah kaidah, idha 

thabata al-khabar irtafa’a al-naz }ar (apabila terbukti ada khabar (nas }al-

Qur‟an dan hadis) maka tidak perlu ada naz }ar (ijtiha >d)).
4
 

Ranah ijtiha>d adalah hukum-hukum yang belum ada nas } s}ari >h} 

tentangnya. Para mujtahid berusaha mengeluarkan hukum dari nas}-nas } yang 

bersifat z }anni > (dugaan). Sehingga hasil dari sebuah ijtiha>d bersifat z }anni> 

(dugaan) dan relatif, bisa benar dan juga bisa salah.  

Meskipun demikian, terbuka kemungkinan ada persamaan hasil ijtiha >d 

di antara para mujtahid. Dalam terminologi agama persamaan hasil ijtiha>d 

disebut dengan ijma>’. Zaka>riya al-Ans }a>ri > (w.926 H/1520 M) mendefiniskan 

ijma>’ dengan kesepakatan para mujtahid setelah wafatnya Rasulullah 

                                                           
3
 Abd Alla >h al-Harari >, S {ari>h al-Baya>n Fi al-Radd ’ala Man Kha >lafa al-Qur’a>n (Bairut: Dar al-

Mashari‟, 2012), 153. 
4
 Samir al-Qadi, Nu >r al-S }ira >t} al-Mustaqi >m al-Ka >shif li T {ari>q Ahl al-Na’i >m (Bairut: Da >r al-

Masha >ri>‟, 2014), 278. 
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s }allallahu ‘alayhi wasallam pada suatu masa tertentu terhadap hukum suatu 

perkara.
5
 

Permasalahan yang mujma’ ‘alayh dalam Islam memiliki kedudukan 

yang sama dengan permasalahan yang mans}u >s ‘alayhi. Ia tidak lagi bersifat 

z }anni > (dugaan), tetapi telah berubah menjadi qat }’i > (pasti). Sehingga tidak 

diperkenankan ada ijtiha >d lagi dalam permasalahan tersebut, dan tidak boleh 

ada perbedaan pendapat  setelah itu.   

Sedangkan taqli >d adalah antonim dari ijtiha >d, yaitu menerima 

pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Sehingga mengikuti 

perkataan nabi tidak disebut taqli >d, karena perkataan nabi adalah 

dalil/hujjah. Sebagian ulama mendefinisikan taqli>d dengan menerima 

pendapat orang lain tanpa mengetahui dari mana dia berpendapat seperti 

itu.
6
  

Abd. al-Kari>m al- Khati >b mengatakan, taqlid adalah menerima atau 

mengambil hukum-hukum agama (hukum shar’i >) dari imam tertentu serta 

menganggap pendapat-pendapat imam tersebut sebagai nas-nas dari al-

Sha>ri’ yang wajib diikuti oleh seorang muqallid.
7
 

Mayoritas ulama merinci hukum taqli>d, tergantung siapa dan dalam 

hal apa seseorang melakukan taqli >d. Taqli >d dalam ah}ka>m aqliyyah (hal-hal 

yang diketahui berdasarkan hukum akal) seperti mengenal Allah dan sifat-

                                                           
5
 Al-Ansari>, al-H {udu >d Al-’Ani >qah Wa al-Ta’ri >fa >t al-Daqi>qah, 27. 

6
 Sami>r ibn Sa >mi al-Qa >di, Nail al-Su>l min Sharh Mukhtas >ar Luma’ al-Us}u >l, (Bairut: Dar al-

Masha >ri‟,  Juz 2, 2012), 849. 
7
 Abd. al-Kari>m al-Khati >b, Sadd ba>b al-Ijtiha>d wa ma > Tarattaba, (Bairut: Mu‟assasah Risalah, 

1984 M), 162. 
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sifat-Nya serta mengetahui kebenaran Rasulullah adalah haram. Allah ta’a>la 

dalam Q.S al-Zukhruf: 23 berfirman: 

ُّْقْتَُ حنَ  َّْةٍ حَإِنَّا عَلَى آثاَرىِِم   إِنَّا حَجَْ ناَ آباَءناَ عَلَى أُ

Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu 

(agama) dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak 

mereka.
8
  

 

Dalam ayat di atas Allah ta’a>la mencela orang-orang yang mengikuti 

orang-orang tua mereka dalam agama (akidah) tanpa mengetahui dalil. 

Karena metode untuk mengetahui hal-hal itu adalah hukum akal, sementara 

semua manusia memiliki akal yang dapat dipergunakan untuk ber-istidla >l.9 

Sedangkan dalam permasalahan-permasalahan furu’ (fiqh), taqli >d bagi 

selain mujtahid diperbolehkan bahkan diwajibkan. Karena untuk 

mengetahui hukum-hukum syara‟ tersebut harus dengan memahami al-

Qur’a>n, al-Sunnah, al-Ijma>’ dan al-Qiya >s.
10

 Sehingga diperlukan keseriusan 

luar biasa dalam mempelajari al-Qur’a>n dan al-Sunnah dan membutuhkan 

waktu yang lama. Apabila taqli>d dalam masalah ini tidak diperbolehkan 

maka proses kehidupan di dunia akan terhenti. Setiap orang harus 

menggunakan setiap waktunya untuk memahami al-Qur’a>n dan al-sunnah 

dan meninggalkan kegiatan-kegiatan duniawi seperti bertani, berdagang dan 

seterusnya. 

                                                           
8
 Departemen Agama Republik Departemen Agama, Al-Qur’a >n Dan Terjemahnya (Surabaya: 

Duta Ilmu, 2009), 707. 
9
 Sami>r ibn Sa >mi al-Qa >di, Nail al-Su>l min Sharh Mukhtas >ar Luma’ al-Us}u >l, 850. 

10
 Ibid. 
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Meskipun demikian, kebolehan taqli >d dalam al-ah}ka>m al-shar’iyyah 

tidak secara mutlak. Taqli >d hanya diperbolehkan dalam al-ah}ka>m al-

shar’iyyah yang tidak diketahui kecuali dengan proses naz }ar dan istidla >l, 

seperti dalam hukum-hukum terkait mu’a>malat, pernikahan dan lainnya. 

Sedangkan taqli >d dalam al-ah}ka>m al-shar’iyyah yang bisa diketahui secara 

pasti dan tanpa memerlukan naz }ar dan istidla >l hukumnya haram. 

Contohnya, kewajiban shalat lima waktu, zakat dan puasa Ramad }an dan 

keharaman zina, sodomi dan minum khamr.
11

   

2. Pengertian al-Madhhabiyyah dan al-La>madhhabiyyah  

Secara etimologi kata “madhhab” adalah mas}dar dari kata dhahaba-

yadhhabu, yang memiliki empat makna, yaitu tempat pergi, keyakinan yang 

diikuti, jalan dan al-as }l (dasar, pokok dan landasan).
12

 Sedangkan dalam 

terminologi syara‟, madhhab berarti hukum-hukum dalam berbagai masalah 

yang diambil, diyakini, dan dipilih oleh para imam mujtahid.
13

 Abd Alla>h 

al-Harari> (w.1432 H/2008 M) menjelaskan, madhhab adalah ketetapan-

ketetapan hukum yang dibuat oleh para mujtahid berdasarkan ijtiha >d. 

Orang-orang yang tidak memenuhi kriteria sebagai seorang mujtahid 

(muqallid) wajib mengikuti dan mengamalkan madhhab tersebut.
14

 

Metode beragama dengan cara mengikiti madhhab disebut 

madhhabiyyah atau tamadhhub. Muh }ammad Sa‟i >d Ramad }a>n al-Bu>t }i>  

(w.1437 H/2015 M) menjelaskan, al-madhhabiyyah adalah ketika orang 

                                                           
11

 Ibid., 851. 
12

 Muh}ammad bin Mukarram bin Ali Bin Mandhu >r, Lisa >n al-‘Arab, (Bairut: Da >r S {adir, t.th), 

1/393.  
13

 Abu Abdillah, Argumen Ahlussunnah Wal Jama’ah (Jakarta: Syahamah Press, 2012), 5. 
14

 Al-Harari >, S {ari>h al-Baya>n Fi al-Radd ’ala Man Kha >lafa al-Qur’a >n, 154. 
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awam (orang yang belum mencapai derajat ijtiha >d) ber-taqli >d pada 

madhhab imam mujtahid, baik secara konsisten berpegang pada satu 

madhhab saja atau berpindah-pindah dari satu madhhab ke madhhab yang 

lain.
15

  

Abd al-Fatta>h} bin S {a>lih Qud}a>i > al-Ya>fi‟i > (l.1394 H/1974 M) lebih 

senang menggunakan istilah al-tamadhhub. Menurutnya al-tamadhhub 

berarti mengikuti madhhab seorang mujtahid, baik dalam keseluruhan 

madhhab maupun dalam sebagian madhhab.
16

 

Antonim dari al-madhhabiyyah adalah al-la>madhhabiyyah, yaitu 

ketika orang awam (bukan mujtahid) tidak taqli >d terhadap pendapat seorang 

imam mujtahid, baik secara konsisten atau nomaden. Istilah ini 

dipopulerkan oleh Muh }ammad Sa‟i >d Ramad }a>n al-Bu>t }i > (w.1437 H/2015 M). 

Ia mendefinisikan al-la>madhhabiyyah dengan sebuah metode memahami 

agama secara langsung terhadap al-Qur‟a>n dan hadis, tanpa ber-taqli >d 

kepada seorang imam mujtahid.
17

 

Istilah al-la>madhhabiyyah juga telah digunakan oleh Muh }ammad 

Za >hid al-Kawthari > (w.1371 H/1952 M) sebelum al-Bu>t }i. Ia mengkritik 

metode ini sebagai metode beragama yang justru akan menjauhkan umat 

Islam dari ajaran Islam yang benar. Ia tuangkan kritik tersebut dalam sebuah 

kitab berjudul “al-la>madhhabiyyah Qant}arah al-La>diniyyah”. Senada 

dengan al-Kawthari>, al-Bu>ti > juga mengkritik metode al-la>madhhabiyyah 

                                                           
15

 Muh }ammad Sai >d Ramad }a >n al-Bu>t}i>, al-La >madhhabiyyah Akht }aru Bid’ah Tuhaddidu al Shari >’ah 

al-Isla >miyyah, (Damaskus: Da >r al-Farabi >, 2005), 17. 
16

Abd al-Fatta>h bin S {a >lih Qudais al-Ya >fi‟i >, al-Tamadhhub, 2. 
17

 Al-Bu>t }i>, al-La >madhhabiyyah, 17. 
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sebagai metode yang sangat berbahaya terhadap keberlangsungan syari‟at 

Islam. 

3. Perdebatan tentang al-La>madhhabiyyah 

Di kalangan umat Islam ditemukan perdebatan tidak berujung tentang 

metode yang benar dalam beragama. Mayoritas umat Islam berpendapat 

bahwa dalam beragama umat Islam harus ber-madhhab, mengikuti 

pemahaman para ulama mujtahid. Sedangkan sebagian umat Islam melarang 

taqli>d atau ber-madhhab dalam beragama.  

Sebagian besar kelompok yang datang atas nama tajdi >d al-di >n 

(pembaharuan agama) menganggap bahwa al-madhhabiyyah adalah 

penyebab dari kemunduran umat Islam. Sehingga untuk membangkitkan 

kejayaan umat Islam, al-madhahabiyyah harus dihilangkan, dan diserukan 

kepada mereka untuk ber-ijtiha >d.  

Ada dua kelompok yang sangat gencar mencela dan memerangi al-

madhhabiyyah, yaitu para pengikut Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) 

dan para pengikut Muh }ammad bin Abdul Wahha >b (w.1206 H/1792 M)  

yang dikenal dengan kelompok Wahha>bi >.  

Menurut Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M), faktor utama 

munculnya kesalahpahaman dalam memahami ayat al-Qur‟a>n adalah 

as }abiyyah (fanatisme) madhhab yang telah memecah belah umat Islam. 

Masing-masing orang terikat dengan madhhab masing-masing. Sehingga 
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dalam memahami al-Qur‟a>n dan hadis selalu disandarkan pada pendapat 

madhhab-nya sendiri.
18

 

Yu>suf al-Qard}a>wi > (l.1344 H/1926 M) –tokoh ikhwa >n al-muslimi >n- 

menyatakan tidak rela untuk taqli>d pada madhhab tertentu. Menurutnya 

taqli>d berarti menafikan  manfaat akal, karena akal diciptakan untuk 

digunakan berfikir dan tadabbur. Al-Qard}a>wi > (l.1344 H/1926 M) memberi 

perumpamaan, orang yang taqli >d itu seperti orang yang diberi lilin untuk 

penerangan, tetapi justru dia memadamkannya, dan berjalan dalam 

kegelapan.
19

 Bahkan al-Qard}a>wi > (l.1344 H/1926 M) menyerupakan taqli>d 

terhadap madhhab dengan perbuataan ahl al-kita>b (Yahudi dan Nas }rani) 

yang menjadikan pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah.
20

  

Abd al-Kari>m al-Khati >b menegaskan, menghapus aktifitas ijtihad 

berarti membunuh fungsi akal, potensi kemanusiaan, serta merubah 

eksistensi manusia, dari makhluk mukallaf menjadi makhluk otomat, 

makhluk yang hanya bergerak mengikuti instingnya tanpa melalui 

pemikiran dan pertimbangan. Aktifitas ini juga bertentangan dengan sunnah 

Rasulullah s }allalla>hu ‘alayhi wasallam dan menyimpang dari jalan yang 

ditempuh oleh para sahabat dan ta>bi’in. Karena mereka selalu melakukan 

ijtiha>d dalam pelbagai persoalan baru yang terjadi dalam kehidupan mereka 

dengan menyamakan atau menjauhkan dengan dan dari syari‟at Islam.
21

 

                                                           
18

 Muh }ammad Ali Aya >zi >, al-Mufassiru >n: Haya >tuhum Wa Manhajuhum (Teheran: Waza >rat al-

Thaqa>fah wa al-Irsha >d al-Isla >mi>, 1373), 453.  
19

 Yusuf al-Qard }a >wi >, al-H {ala >l wa al-H{ara >m (Kairo: Maktabah Wahbah, 1977), 13. 
20

 al-Qard }a >wi>, al-S{ahwah al-Isla >miyah bain al-Ikhtila>f al-Mashru >’ wa al-Tafarruq al-Madhmu >m, 

(Kairo: Muassasah al-Risa >lah: 1977), 122. 
21

 Abd. al-Kari>m al-Khati >b, Sadd ba>b al-Ijtiha>d, 132. 
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Muh }ammad Sult}a>n al-Ma‟s }u>mi > –tokoh Wahhabi- bahkan 

menegaskan, orang yang mengikuti salah satu madhhab dari madhhab 

empat ini harus diminta untuk bertaubat, jika dia tidak mau taubat maka 

harus dibunuh.
22

 Ia juga mengatakan bahwa madhhab-madhhab ini 

disebarkan dan dikampanyekan musuh-musuh Islam untuk memecah belah 

umat Islam dan mencerai beraikan umat Islam.
23

 

Bagi mayoritas umat Islam, ber-madhhab adalah sebuah keniscayaan 

yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Karena fakta menyebutkan bahwa 

Allah menciptakan manusia dengan kemampuan otak yang berbeda-beda. 

Sebagian orang memiliki intelegensia tinggi, sehingga dengan mudah dapat 

menghafal dan memahami suatu permasalahan. Namun sebagian yang lain 

tidak memiliki intelegensia tersebut, sulit dalam menghafal dan memahami 

suatu permasalahan. Secara alamiah, mereka yang memiliki kecerdasan dan 

pemahaman rendah akan bertanya kepada orang-orang yang memiliki 

kecerdasan dan pemahaman yang tinggi.  

Kenyataan bahwa umat Islam terbagi menjadi dua kelompok; 

mujtahid dan muqallid telah diisyaratkan dalam hadis Rasulullah s }allallahu 

‘alayhi wasallam: 

َْقَالَتِِْ فَ وَعَاىَا فَ رُبَّ حَ  عَ  رأَوَ سََِ ْْ لِ فِقْوٍ لاَ فِقْوَ لَوُ نَضَّرَ اللهُ ا  اِْ

Allah memberikan keselamatan dan wajah yang berseri-seri di hari 

kiamat kepada seseorang yang mendengar perkataanku, kemudian ia 

                                                           
22

 Muh}ammad Sult }a >n al-Ma‟s }u>mi>, Hal al-Muslim Mulzam Bi Ittiba >’ Madhhab Mu’ayyan (Riya >d }: 

Ja >m‟iyah al-Tura >th al-Isla >mi>,t.th), 13. 
23

 Ibid., 18. 
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memeliharanya, betapa banyak orang yang menyampaikan tapi tidak 

memiliki pemahaman (terhadapnya).
24

  

 

Bukti terdapat pada lafaz }: 

ُْبَ لِّغٍ لاَ فِقْوَ عِنَْ هُ    فَ رُبَّ 
Betapa banyak orang yang menyampaikan (hadis) tapi tidak memiliki 

pemahaman terhadapnya. 

 

Al-Harari > (w.1432 H/2008 M) menjelaskan,  bagian dari lafaz } hadis 

tersebut memberikan pemahaman bahwa di antara sebagian orang yang 

mendengar hadis dari Rasulullah s }allallahu ‘alayhi wasallam ada yang 

hanya meriwayatkan saja, sementara pemahamannya terhadap kandungan 

hadis tersebut kurang dari pemahaman orang yang mendengar darinya. 

Orang yang kedua ini dengan kekuatan nalar dan pemahamannya memiliki 

kemampuan untuk menggali dan mengeluarkan hukum-hukum dan masalah-

masalah yang terkandung di dalam hadis tersebut. Dari sini diketahui bahwa 

sebagian sahabat Nabi ada yang pemahamannya kurang dari para murid dan 

orang yang mendengar hadis darinya.
25

 

Para ulama hadis yang menulis karya-karya dalam ilmu mus }t }ala >h al-

hadi >th menyebutkan, para ahli fatwa dari kalangan sahabat kurang dari 

sepuluh, yaitu sekitar enam menurut suatu pendapat. Al- Kawthari > (w.1371 

H/1952 M) menyebutkan, jika betul-betul diteliti, para mujtahid di kalangan 

para sahabat sekitar 20 orang sahabat saja.
26

 Sebagian ulama  lain 

berpendapat bahwa ada sekitar dua ratus sahabat yang mencapai tingkatan 

                                                           
24

 Al-T {abara>ni>, al-Mu’jam al-Kabi >r. (Baghdad: Awqa >f Baghda >d, t.th), 459.    
25

 Al-Harari >, S {ari>h al-Baya>n Fi al-Radd ’ala Man Kha >lafa al-Qur’a >n, 155. 
26

 Muh}ammad Za >hid al-Kawthari >, al-Ishfa >q ’Ala Ahka >m al-T{ala >q (Kairo: al-Maktabah al-

Azhariyah li al-Tura >th, 1994), 78. 
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mujtahid dan ini pendapat yang lebih s }ahi >h. Jika kondisi para sahabat saja 

demikian adanya maka bagaimana mungkin setiap orang muslim yang bisa 

membaca al-Qur‟a>n dan menelaah beberapa kitab berani berkata, “mereka 

(para mujtahid) adalah manusia dan kita juga manusia, tidak seharusnya kita 

taqli>d kepada mereka.” Padahal telah terbukti dengan data yang valid bahwa 

kebanyakan ulama salaf bukan mujtahid, mereka ikut (taqli>d) kepada ahli 

ijtiha>d yang ada di kalangan mereka.
27

  

Dalam S{ah}i >h} al-Bukha>ri > diriwayatkan, seorang buruh telah berbuat 

zina dengan istri majikannya. Lalu ayah buruh tersebut bertanya tentang 

hukuman atas anaknya kepada beberapa orang, ada yang mengatakan: 

“Hukuman atas anakmu adalah membayar seratus ekor kambing dan 

memerdekakan seorang budak perempuan.” Kemudian sang ayah kembali 

bertanya kepada ahli ilmu, jawab mereka: “Hukuman atas anakmu 

dicambuk seratus kali dan diasingkan satu tahun.” Akhirnya ia datang 

kepada Rasulullah s }allalla >hu 'alayhi wasallam bersama suami perempuan 

tadi dan berkata: “Wahai Rasulullah sesungguhnya anakku ini bekerja 

kepada orang ini, lalu ia berbuat zina dengan isterinya. Ada yang berkata 

kepadaku hukuman atas anakku adalah dirajam, lalu aku menebus hukuman 

rajam itu dengan membayar seratus ekor kambing dan memerdekakan 

seorang budak perempuan. Lalu aku bertanya kepada para ahli ilmu dan 

mereka menjawab hukuman anakmu adalah dicambuk seratus kali dan 

diasingkan satu tahun?” Rasulullah s}allalla>hu 'alayhi wasallam berkata:  

                                                           
27

 Al-Harari >, S {ari>h } al-Baya>n Fi al-Radd ’ala Man Kha >lafa al-Qur’a >n, 156. 
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“Aku pasti akan memberi keputusan hukum terhadap kalian berdua dengan 

Kitab Allah, al-Wali >dah (budak perempuan) dan kambing tersebut 

dikembalikan kepadamu dan hukuman atas anakmu adalah dicambuk 

seratus kali dan diasingkan  selama setahun.”
28

 

Laki-laki tersebut sekalipun seorang sahabat, tetapi ia bertanya kepada 

para sahabat lainnya dan jawaban mereka salah. Kemudian ia bertanya 

kepada para ulama di kalangan mereka, hingga kemudian Rasulullah 

s }allalla>hu 'alayhi wasallam memberikan fatwa yang sesuai dengan apa yang 

dikatakan oleh para ulama mereka. Dalam kejadian ini, Rasulullah 

s }allalla>hu 'alayhi wasallam memberikan pelajaran kepada kita bahwa 

sebagian sahabat, sekalipun mereka mendengar langsung hadis dari Nabi, 

namun tidak semua memahaminya, artinya tidak semua sahabat memiliki 

kemampuan untuk mengambil hukum dari hadis Nabi. Mereka ini hanya 

berperan meriwayatkan hadis kepada lainnya, sekalipun mereka memahami 

betul bahasa Arab yang fasih. Dengan demikian sangatlah aneh orang yang 

mengatakan, “Mereka adalah manusia dan kita juga manusia”. Mereka yang 

dimaksud adalah para ulama mujtahid seperti para imam yang empat (Abu > 

Hani >fah (w.150 H/ 767 M), Ma>lik (w. 179 H/795 M), al-Sha>fi‟i > (w.204 H/ 

820 M) dan Ahmad (w.241 H/855 M).
29

 

Semakna dengan hadis di atas, hadis yang diriwayatkan Abu Dawud 

(w.275 H/888 M) tentang seorang laki-laki yang terluka di kepalanya. Pada 

                                                           
28

 Muh }ammad bin Isma >il al-Bukha >ri>, S {ah }i>h } al-Bukha>ri>, Kita >b al-ah}ka >m, ba>b hal yaju >zu li al-ha>kim 

an Yab’atha Rajulan wah }dahu} li al-Naz}ar fi al-Umu >r. (Bairut: Da >r bin „As }as}ah: 2005), 8/120. 
29

 Al-Harari >, S {ari>h al-Baya>n Fi al-Radd ’ala Man Kha >lafa al-Qur’a >n, 156. 
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suatu malam yang dingin ia berhadas besar (junub), setelah ia bertanya 

tentang hukumnya kepada orang-orang yang bersamanya, mereka 

menjawab: “Mandilah!” Kemudian ia mandi dan meninggal (karena 

kedinginan). Ketika Rasulullah s }allalla>hu 'alayhi wasallam dikabari tentang 

hal ini, beliau berkata: “Mereka telah membunuhnya, semoga Allah 

membalas perbuatan mereka, tidakkah mereka bertanya kalau memang tidak 

tahu, karena obat ketidaktahuan adalah bertanya!”, obat kebodohan adalah 

bertanya, bertanya kepada ahli ilmu. Lalu Rasulullah s }allalla>hu 'alayhi 

wasallam berkata: “Sesungguhnya cukup bagi orang tersebut 

bertayammum, dan membalut lukanya dengan kain lalu mengusap kain 

tersebut dan membasuh  sisa badannya (mandi).”
30

  

Dari kasus ini diketahui bahwa seandainya ijtiha >d diperbolehkan bagi 

setiap orang Islam, tentu Rasulullah s }allalla >hu 'alayhi wasallam tidak akan 

mencela mereka yang memberi fatwa kepada orang junub tersebut, padahal 

mereka bukan ahli untuk berfatwa.
31

 

Ijtiha >d dengan menghalalkan sesuatu dan mengharamkannya adalah 

tugas seorang mujtahid seperti Abu> Hani >fah (w.150 H/ 767 M), Ma>lik (w. 

179 H/795 M), al-Sha>fi‟i > (w.204 H/ 820 M) dan Ah}mad (w.241 H/855 M). 

Tidak setiap orang yang telah menulis sebuah buku, kecil maupun besar 

dapat mengambil tugas para mujtahid, sehingga berfatwa, menghalalkan ini 

dan mengharamkan itu tanpa merujuk kepada perkataan para mujtahid dari 

                                                           
30

Abu Dawud al-Sijista >ni>, Sunan Abi Da >wud, Kita >b al-T{aharah, ba>b fi al-Majru >h Yatayammam 

(Bairut: Da >r al-Jina >n, t.th), 368. 
31

 Al-Harari >, S {ari>h al-Baya>n Fi al-Radd ’ala Man Kha >lafa al-Qur’a >n, 159. 
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kalangan salaf dan khalaf yang telah dipercaya oleh umat karena jasa-jasa 

baik mereka. 

Dan faktanya, Allah telah memunculkan para ulama‟ yang amanah, 

bertakwa dan wara’ untuk berkhidmat kepada agamanya. Allah 

memerintahkan kepada umat Islam agar merujuk kepada mereka dalam 

urusan agama mereka, Allah ta’a>la berfirman dalam Q.S al-Nah }l:43 dan 

Q.S al-Anbiya >‟: 7: 

ًْلَمُونَ   فاَسْألَُواْ أىَْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَ 
 

Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan  jika 

kamu tidak mengetahui.
32

 

 

Di antara ahl al-dhikr tersebut adalah para pendiri madhhab  empat; 

Abu> Hani >fah (w.150 H/ 767 M), Ma>lik (w. 179 H/795 M), al-Sha>fi‟i > (w.204 

H/ 820 M) dan Ah}mad (w.241 H/855 M). Kemudian para ulama mujtahid 

tersebut dan lainnya tidak pernah mensyaratkan kepada orang yang hendak 

mengikuti madhhab mereka bahwa ia harus mengetahui dalil dan metode 

istinbath-nya, sebagaimana para sahabat juga tidak selalu menjelaskan dalil 

ketika menyampaikan fatwa kepada umat. 

Al-Ya>fi‟i > (l.1394 H/1974 M) mengemukakan, para ulama telah 

berkonsensus (ijma>’) tentang dianjurkannya taqli >d terhadap madhhab 

(tamadhhub) dalam masalah furu >’ bagi orang yang tidak memiliki keahlian 

untuk ber-ijtiha >d. Tidak ada seorangpun yang menentang konsensus ini 

                                                           
32

Departemen Agama Republik Departemen Agama, Al-Qur’a >n Dan Terjemahnya, 369. 
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kecuali sebagian Mu‟tazilah dan ibn H {azm (w.456 H/1064 M).
33

  Ibn Ami >r 

al-H}aj al-H {anafi> (w.733 H/1333 M) mengatakan bahwa wajib bagi setiap 

orang yang bukan mujtahid mutlaq untuk taqli >d, meskipun ia adalah 

mujtahid dalam sebagian permasalahan fiqih atau sebagian ilmu.
34

 Pendapat 

yang sama disampaikan oleh al-H{atta>b (w.954 H/1547 M), mayoritas ulama, 

taqli>d terhadap salah satu mujtahid adalah wajib bagi orang yang tidak 

memiliki keahlian dalam berijtiha >d, baik ia orang yang alim atau tidak.
35

 

Dalam madhhab Sha>fi‟i >, al-Ghaza>li > (w.505 H/1111 M) mengatakan 

bahwa orang yang tidak memiliki keahlian dalam ber-ijtiha >d (al-‘a>mi >) wajib 

meminta fatwa dan mengikuti para ulama.
36

 

Dalam madhhab H{anbali >, Ibnu Quda >mah (w.620 H/1223 M) 

mengatakan bahwa taqli >d dalam masalah furu >’ (fiqih) adalah boleh secara 

ijma>’, sehingga hujjah kebolehan taqli >d adalah ijma>’, bahkan bagi al-a>mi > 

(orang yang tidak memiliki keahlian ijtiha >d) wajib untuk taqli>d.
37

 

Fakta ini menunjukkan bahwa sejak awal umat Islam telah 

menerapkan metode al-madhhabiyyah dalam beragama. Dengan metode ini 

umat Islam telah melalui masa-masa kejayaan dan keemasan, sejak era 

Umayah, Abba >siyah sampai dengan yang terakhir era Turki Uthma >ni. Ini 

membuktikan bahwa al-madhhabiyyah bukan penyebab utama runtuhnya 

sebuah dinas }ti dalam Islam. Faktor utama runtuhnya kejayaan umat Islam 

                                                           
33

 Al-Ya >fi‟i >, al-Tamadhhub, 3. 
34

 Ibnu Ami >r al-Ha >j al-H {anafi>>, al-Taqri >r wa al-Tah }bi >r,  (Bairut: Da >r al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz 3, 

1983), 459. 
35

 Al-H {at}t}a >b, Mawa >hib al-Jali>l Fi Sharh Mukhtasar Khali >l (Bairut: Da >r al-Fikr, t.th), 30. 
36

 Abu> Ha >mid Muh }ammad al-Ghaza >li>, al-Must}asfa > (Bairut: Da >r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 372. 
37

 Ibnu Quda >mah, Raud }ah al-Nadhi >r Wa Jannati al-Manaz}ir (Bairut: Muassasah al-Rayya >n, 

2002), 383. 
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adalah lemahnya penguasaan terhadap ilmu agama dan aplikasinya di 

kalangan umat Islam dan para penguasa serta kecintaan terhadap dunia yang 

berlebihan.  

Al-madhhabiyyah dimaksudkan untuk menjaga kemurnian ajaran 

Islam. Sebab al-Qur‟a>n dan hadis nabi tidak bisa dipahami hanya dengan 

modal al-Qur‟a>n atau hadis terjemah. Akan tetapi membutuhkan piranti-

piranti lainnya seperti asba >b al-nuzu >l, na >sikh dan mansu >kh, us }u>l al-fiqh, 

bahasa arab, nahwu, s}arf, ‘a>m dan khas }, mut }laq dan muqayyad dan lain 

sebagainya. Sehingga hanya mungkin dilakukan oleh para ulama yang 

kompeten (memenuhi kreteria-kriteria tersebut). Pemahaman terhadap al-

Qur‟a>n dan hadis tanpa melalui pemahaman para mujtahid sangat rentan 

kesalahan dan penyimpangan.  

Muh }ammad al-H{a>mid menegaskan, orang yang mengklaim ijtiha>d 

pada masa sekarang adalah orang yang kurang akal, sedikit ilmu, tipis 

agamanya. Ia mengaku telah menyaksikan orang-orang bodoh yang 

mengklaim ijtiha >d, telah melahirkan hasil-hasil ijtiha >d yang aneh yang tidak 

layak diterima oleh seorang ahli ibadah yang berakal, apalagi oleh orang 

„alim yang mengamalkan ilmunya.
38

 

Muh }ammad Ha>syim Asy‟ari (w.1366 H/1947 M) menegaskan, 

seseorang yang bukan mujtahid mut }laq wajib untuk ber-madhhab pada salah 

satu madhhab empat, tidak boleh melakukan istidla >l dari al-Qur‟a>n dan al-

sunnah. Sebaliknya seorang mujtahid tidak boleh taqli >d terhadap madhhab 

                                                           
38

 Muh}ammad al-H {a >mid, Luzu >m ittiba >’ madha>hib al-Aimmah H {asman li al-Fawd }a> al-Di>niyyah, 

(Kairo: Da >r al-Ans}a >r, 1398 H), 12. 
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tertentu.
39

 Ia juga menegaskan bahwa semua umat Islam telah sepakat 

(ijma>’) bahwa pada masa sekarang tidak diperbolehkan bagi seseorang 

berpendapat dengan sebuah pendapat yang keluar dari pendapat madhhab 

empat.
40

 

Perkara yang sering dituduhkan kepada mayoritas umat Islam yang 

bermadhhab adalah al-‘as }abiyyah al-madhhabiyyah (fanatisme madhhab). 

Al-Madhhabiyyah dianggap sangat berbahaya karena membawa umat Islam 

pada sikap fanatisme yang berujung pada pengkafiran antar umat Islam yang 

berbeda madhhab, saling membunuh dan juga enggan bermakmum kepada 

orang yang berbeda madhhab dalam shalat. 

Al-Ya>fi‟i > (l.1394 H/1974 M) menjawab tuduhan tersebut, bahwa 

taa >’s }ub (fanatisme) tidak selamanya buruk. Karena makna taa >’s }ub adalah 

berkumpul untuk memenangkan sesuatu. Fanatisme terhadap kebenaran 

adalah baik, sebaliknya fanatisme terhadap kebatilan adalah buruk. 

Kemudian, al-madhhabiyyah tidak selalu identik dengan ta’a>s }ub. Meskipun 

diakui bahwa dalam sejarah Islam telah terjadi saling pengkafiran, saling 

membunuh karena perbedaan madhhab, namun perbedaan madhhab yang 

masih mengedepankan toleransi dan penghormatan jauh lebih banyak. 

Sehingga kaidah yang harus dipegang adalah ber-madhhab tanpa 

fanatisme.
41

 

                                                           
39

 Muh}ammad Ha >shim Asy‟ari, Risal >ah Fi Ta’akkudi al-Akhdhi Bi Madha >hib al-Aimmah al-

Arba’ah (Tebu Ireng: Maktabah al-Tura >th al-Isla >mi>, 1418), 15. 
40

 Ibid. 
41

 Al-Ya >fi‟i >, Al-Tamadhhub, 56. 
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Selain itu dalam Islam juga ada kaidah penting yang mesti dipegang 

oleh semua umat Islam dalam menyikapi sebuah perbedaan pendapat, yaitu 

tidak boleh mengingkari suatu perkara yang hukumnya masih 

dipersilisihkan di antara para ulama mujtahid (la > inka>ra fi > al-masa>il al-

khila >fiyah). 

Sedangkan taqli >d dalam masalah akidah, terdapat perbedaan pendapat 

antara Ahl al-Sunnah dengan Mu‟tazilah. Mu‟tazilah berpendapat, iman 

seorang muqallid itu tidak sah. Sementara Ahl-al-Sunnah menurut pendapat 

yang mu’tamad, iman seorang muqallid itu sah. Ijtiha >d untuk mengetahui 

dalil ijma>li > tentang adanya Allah adalah wajib, bukan syarat keimanan. 

Sehingga meskipun iman seorang muqallid itu sah, namun dia berdosa. 

Karena dia tidak menggunakan akalnya untuk berfikir, sementara dalam 

banyak ayat al-Qur‟a>n Allah memerintahkan umat Islam untuk 

menggunakan akalnya untuk berfikir.
42

 

4. Madhhab-Madhhab dalam Islam 

Dalam tiga pilar ajaran Islam, yaitu akidah, ahka>m (fiqh) dan 

akhlak (tas }awwuf) telah lahir berbagai madhhab. Kelahiran madhhab-

madhhab dalam aqidah telah dikabarkan oleh Rasulullah s}allalla >hu 'alayhi 

wasallam. Nabi menginformasikan bahwa umat Islam akan terpecah belah 

menjadi 73 golongan (madhhab), seluruhnya akan masuk neraka kecuali 

golongan yang mengikuti ajaran Nabi dan para sahabatnya.
43

  

                                                           
42

 Jami>l Hali >>m al-H {usaini>, Tashi >l al-Ma’a>ni ila Jawharat al-Laqqa>ni, (Bairut: Da >r al-Masha >ri>‟, 

2016), 28-29. 
43

 Abd al-Qa >hir bin T {a >hir bin Muh }ammad al-Baghda >di>, al-Farqu Bain al-Firaq (Bairut: Da >r al-

Kutub al-Ilmiyyah, 2013), 6. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

53 
 

Di antara madhhab-madhhab dalam akidah adalah Ash‟ariyah 

dengan tokoh utama Abu > al-H {asan al-Ash‟ari > (w.324 H/936 M), 

Ma>turidiyah dengan tokoh utama Abu > Mans}u>r al-Ma>turi >di > (w.333 H/944 

M), Shi>‟ah dengan tokoh utama Abd Alla >h bin Saba>‟ (w.40 H/660 M), 

Khawa>rij dengan tokoh utama Abd Alla >h ibn Wahha>b al-Ra>shidi >, Qadariyah 

dengan tokoh utama Ma‟bad al-Juhani (W. 80 H/655 M)>, Jabriyah dengan 

tokoh utama al-Ja‟d bin Dirham (w.118 H/736 M), Jahmiyah dengan tokoh 

utama Jahm ibn S{afwa>n (w. 128 H/745 M), Karra>miyyah dengan tokoh 

utama Muh }ammad bin Karra>m (w. 255 H/869 M), Mu‟tazilah dengan tokoh 

utama Wa>s }il ibn At }a>‟ (w.131 H/748 M) dan lainnya. Masing-masing 

kelompok ini terpecah belah menjadi madhhab-madhhab yang sangat 

banyak. 

Sedangkan madhhab Fikih dalam Islam adalah madhhab Ja‟fari > 

yang didirikan oleh Ja‟far al-S {a>diq (w. 148 H/765 M), madhhab H{anafi> 

yang didirikan oleh Abu > H{anifah (w.150 H/ 767 M), madhhab Ma>liki > yang 

didirikan oleh Ma >lik bin Anas } (w. 179 H/795 M), madhhab Sha>fi‟i > yang 

didirikan oleh Muh }ammad bin Idri >s al-Sha>fi‟i > (w.204 M/820 M), madhhab 

H{anbali >> yang didirikan oleh Ah }mad bin H {anbal (w.241 H/855 M), madhhab 

al-T{abari> yang didirikan oleh Ibnu Jari>r al-T{abari> (w.360 H/970 M), 

madhhab al-Thauri > yang didirikan oleh Sufya >n al-Thauri > (w.161 H/778 M), 

madhhab al-Z }a>hiri> yang didirikan oleh Da >wud ibn Ali> al-Dhahiri > (w.270 

H/884 M) dan lainnya. Namun di antara madhhab-madhhab tersebut hanya 
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empat yang mampu bertahan sampai sekarang, yaitu H{anafi>, Ma>liki >, Sha>fi‟i > 

dan H{anbali >. 

Dalam tasawwuf banyak terlahir madhhab-madhhab yang disebut 

dengan t }arekat. Di antara t}arekat tersebut adalah Qa>diriyah yang dididrikan 

oleh Abd al-Qa>dir al-Ji >la>ni >  (w.561 H/1166 M), Naqshabandiyyah yang 

didirikan oleh Muh }ammad Baha>‟ al-Di >n al-Naqshabandi > (w.791 H/1389 M), 

Rifa >’iyah didirikan oleh Ah }mad al-Rifa >‟i >  (w.578 H/1182 M), Sha >dhiliyah 

didirikan oleh Abu al-H{asan al-Sha>dhili > (w.656 H/1257 M), Badawiyyah 

didirikan oleh Ah }mad al-Badawi > (w.627 H/1230 M), Tija >niyah didirikan 

oleh Abu al-Abba>s Ah}mad al-Tija>ni > (w.1230 H/1815 M) dan seterusnya. 

Setiap tarekat memiliki metode sendiri-sendiri dalam rangka membersihkan 

hati dari penyakit-penyakit hati, serta menghiasinya dengan akhlak-akhlak 

yang mulia. 

5. Sejarah al-La>madhhabiyyah dalam Islam 

Gerakan al-Lamadhhabiyyah pertama kali dimunculkan oleh Ibnu 

Taimiyah (w.728 H/1328 M) dan muridnya Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah 

(w.751 H/1350 M). Kemudian dibangkitkan dan disebarkan secara massif 

oleh Muh }ammad bin Abd al-Wahhab (w.1206 H1797 H) yang dikenal 

dengan gerakan Wahhabi. Pada dasarnya gerakan Wahhabi konsentrasi 

dalam perbaikan akidah, tetapi kemudian juga dihubungkan dengan ajakan 

untuk ijtiha>d dan membuang taqli >d.  Taqli >d dianggap sebagai perbuatan 

syirik yang terlarang. 
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Ketika gerakan Wahhabi berkembang di Arab Saudi, di Yaman 

juga muncul gerakan ajakan untuk ijtiha>d dan meninggalkan taqli >d yang 

digagas oleh Muh }ammad ibn Ali al-Shaukani > (w.1250 H/1834 M). Pada 

awalnya ia ber-madhhab Shi >‟ah Zaidi >, namun kemudian dia meninggalkan 

madhhab tersebut dan menyerukan ijtiha >d. Salah satu buku al-Shaukani > 

(w.1250 H/1834 M) yang mengkaji tentang masalah ini adalah al-Qawl al-

Mufi >d fi Adillah al- Ijtiha >d wa al-Taqli>d. Dalam kitab tersebut ia 

menjelaskan bahwa tamadhhub muncul setelah wafatnya para imam 

madhhab yang empat. Madhhab-madhhab ini menurutnya dibuat oleh 

orang-orang awam tanpa izin dari para imam mujtahid tersebut. 

Selanjutnya pada abad 14 Hijriyah di Mesir muncul gerakan 

modernisasi agama yang dipelopori oleh Jama >l al-Di >n al-Afgha >ni > (w.1315 

H/1897) dan muridnya Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M). Dalam 

rangka memperbaiki kondisi umat Islam, menurut mereka jalan satu-satunya 

adalah dengan membuka pintu ijtiha >d seluas-luasnya dan meninggalkan 

taqli>d. 

Gerakan al-La>madhhabiyyah yang digagas oleh Muh }ammad bin 

Abdul Wahha >b (w.1206 H/1792 M) dan Muh }ammad Abduh (w.1323 

H/1905 M) cukup berpengaruh di dunia Islam. Meskipun gerakan ini tetap 

menjadi gerakan kontroversial sepanjang masa, bahkan cenderung 

melahirkan konflik intern umat Islam antara yang mendukung dan menolak. 

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

56 
 

B. Modernisasi Tafsir (al-Tajdi >d fi> al-Tafsi >r) 

1. Sejarah Tafsir al-Qur’a>n 

Penafsiran al-Qur’a>n telah dilakukan seiring dengan turunnya ayat-ayat 

al-Qur’a>n. Rasulullah s }allalla>hu ‘alayhi wasallam adalah manusia pertama 

yang ditugaskan untuk melakukan penafsiran al-Qur’a>n. Allah ta’a>la 

berfirman dalam Q.S al-Nah}l: 44:  

ًَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُحن َْا نُ زِّلَ إلِيَْهِمْ حَلَ َ للِنَّاسِ   حَأنَزلَْنَا إلِيَْكَ الذِّكْرَ لتِبَُ يِِّّ
 

Dan kami turunkan al-Dhikr (al-Qur‟a>n) kepadamu, agar engkau 

menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka 

dan agar mereka memikirkan.
44

 

 

Setiap kali Rasulullah menerima wahyu, beliau menyampaikanya 

kepada para sahabatnya dengan tekun dan tenang. Sehingga mereka dapat 

membacanya dengan baik, menghafal lafal-lafalnya dan mampu memahami 

makna serta rahasia-rahasianya.  Rasulullah s }allallahu ‘alayhi wasallam 

menjelaskan penafsiran-penafsiran ayat al-Qur’a>n kepada para sahabat 

dengan perkataan, perbuatan, persetujuan serta dengan akhlak dan sifat 

beliau.
45

 

Dalam menafsirkan al-Qur’a>n, Rasulullah s }allallahu ‘alayhi wasallam 

berpegang pada ayat-ayat al-Qur’a>n itu sendiri, menafsirkan ayat al-Qur’a>n 

dengan ayat al-Qur’a>n yang lain. Seorang Arab Baduwi bertanya kepada 

Rasulullah s }allallahu ‘alayhi wasallam tentang makna Q.S al-An‟a>m: 82: 

َْنُواْ حَ  ُّْهْتَُ حنَ الَّذِينَ آ نُ حَىُم  ْْ  لََْ يَ لْبِسُواْ إِيماَنَ هُم بِظلُْمٍ أحُْلئَِكَ لََمُُ الَأ
                                                           
44

 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’a >n Dan Terjemahnya, 369. 
45

 Abdul Djalal, Ulumul Qur’an, (Surabaya: CV Dunia Ilmu, 2013), 26. 
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Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman 

mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa 

aman dan mereka mendapat petunjuk.
46

 

 

Ia berkata: “Siapa di antara kita yang tidak mendzalimi dirinya sendiri?. 

Kemudian Rasulullah menjelaskan, bahwa makna dhulm dalam ayat di atas 

adalah syirik, berdasarkan firman Allah dalam Q.S Luqma >n: 13: 

ًِظوُُ ياَ بُ نَََّ لا تُشْركِْ باِللَّوِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ  حَإِذْ قاَلَ لقُْمَانُ لابْنِوِ   حَىُوَ يَ

 

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, dia 

menasehatinya, wahai anakku tersayang janganlah kamu mensekutukan 

Allah, karena syirik adalah kedzaliman yang agung.
47

 

 

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah ayat yang ditafsirkan 

secara langsung oleh Rasulullah s }allalla>hu ‘alayhi wasallam. Sebagian ulama 

berpendapat bahwa Nabi telah menjelaskan seluruh ayat al-Qur’a >n, 

sebagaimana beliau juga telah menyampaikan seluruh lafalnya. Menurut 

mereka, tugas „menjelaskan al-Qur’a>n‟ bagi Nabi sebagaimana dalam Q.S al-

Nah}l: 44 meliputi menjelaskan lafal dan maknanya sekaligus secara 

keseluruhan.
48

 

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa Rasulullah tidak 

menafsirkan seluruh ayat al-Qur’a>n, tetapi hanya sebagian ayat al-Quran saja. 

Mereka berargumentasi bahwa al-Qur’a>n diturunkan dengan menggunakan 

bahasa Arab yang jelas, sehingga para sahabat telah mengetahui makna ayat-

                                                           
46

 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’a >n Dan Terjemahnya, 186.  
47

 Ibid., 583. 
48

 Afifudin Dimyati, Ilm al-Tafsi >r Usu >luh Wa Mana >hijuh,  (Sidoarjo: Maktabah Lisan Arabi >, 

2016), 19. 
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ayat al-Qur’a >n tersebut, dan tidak perlu bertanya tentang maknanya kepada 

Rasulullah s }allalla>hu ‘alayhiwasallam.
49

 

Muh }ammad H }usain al-Dhahabi > (w.1397 H/1977 M) menengahi dua 

pendapat tersebut. Ia berpendapat bahwa Rasulullah telah menafsirkan 

mayoritas ayat al-Qur’a>n, hanya beberapa ayat al-Qur’a>n yang tidak beliau 

tafsirkan, karena ayat-ayat tersebut hanya Allah ta’a >la saja yang mengetahui 

penafsirannya (mutasha >biha >t).50
 

Pada masa sahabat, kemampuan para sahabat dalam memahami dan 

menafsirkan ayat-ayat al-Qur’a>n berbeda-beda. Perbedaan tersebut selain 

karena perbedaan tingkat kecerdasan dari masing-masing para sahabat, juga 

disebabkan pengetahuan bahasa arab yang berbeda-beda dan volume 

kebersamaan mereka dengan Nabi yang berbeda-beda juga. Sehingga hal itu 

menyebabkan pengetahuan mereka tentang Sabab al-Nuzu>l, al-Na >sikh wa al-

Mansu >kh dan al-Muh}kam wa al-Mutasha >bih berbeda-beda antara satu sahabat 

dengan sahabat lainnya.
51

 

Diriwayatkan bahwa suatu ketika Abu Bakr al-S }iddi >q (w.13 H/634 M) 

ditanya tentang makna ‘Abba>’ dalam Q.S „Abasa: 31 

 حَفاَكِهَةوَ حَّأبََّا

                                                           
49

 Ibid., 20. 
50

 Ibid. 
51

 Muh}ammad H {usain al-Dhahabi, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru >n, (Kairo: maktabah Wahbah, t.th), 

38-39. 
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Beliau menjawab: “Langit mana yang akan menaungiku dan bumi mana yang 

akan aku pijak jika aku berkata tentang kitab Allah (al-Qur‟a>n) sesuatu yang 

belum aku ketahui”. 

Metode para sahabat dalam menafsirkan al-Qur’a>n adalah dengan 

menafsirkan ayat al-Qur’a>n dengan ayat al-Qur’a>n yang lain, dalam 

permasalahan-permasalahan yang tidak ditemukan penjelasannya dalam al-

Qur’a>n mereka menafsirkannya dengan perkataan-perkataan Nabi. Jika 

mereka tidak menemukan penafsirannya dalam al-Qur’a>n dan sunnah 

Rasulullah, maka mereka ber-ijtiha >d, mereka menggunakan akalnya untuk 

berfikir berdasarkan kemampuan bahasa arab mereka dan persaksian mereka 

terhadap proses turunnya al-Qur’a>n. 

Para mufassir dari kalangan sahabat antara lain al-Khulafa>’ al-Ra>shidu >n 

(Abu Bakr al-S {iddi >q (w.13 H/634 M), Umar ibn al-Khaththa>b (w. 23 H/644 

M), Uthm >an ibn Affa>n (w.35 H/656 M) dan Ali ibn Abi T{a>lib (w. 40 H/661 

M), Abd Alla >h ibn Mas‟u >d (w.32 H/653 M), Abd Alla >h ibn Abba>s  (w. 68 

H/687 M), Ubayy ibn Ka‟b  (w.21 H/ 642 M), Zaid ibn Tha>bit (w.45 H/665 

M), Abu> Musa> al-Ash‟ari> (w. 44 H/665 M), Abd Alla>h ibn al-Zubair (w.73 H/ 

692 M), A>ishah (w.58 H/678 M) dan lainnya. 

Pada masa ta>bi‟i >n tidak ada perbedaan signifikan tentang metode 

penafsiran al-Qur’a>n yang mereka terapkan. Perbedaan yang sedikit menonjol 

adalah dalam perluasaan penggunaan ijtiha >d dalam penafsiran al-Qur’a >n. 

Selain mereka merujuk pada penafsiran para sahabat, mereka juga melakukan 

ijtiha>d sendiri. Karena semakin jauh masa umat Islam dari masa Rasulullah 
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s }allallahu ‘alayhi wasallam maka semakin banyak ayat al-Qur’a>n yang tidak 

mereka ketahui maknanya, sehingga diperlukan penjelasan yang lebih detail. 

Pada masa ta>bi‟i >n, tafsir al-Qur’a>n mengalami banyak kemajuan. Pada 

masa ini mulai ada kitab tafsir yang ditulis secara lengkap, ayat demi ayat. Di 

sisi lain, pada masa ini tafsir al-Qur’a >n juga banyak disusupi cerita-cerita 

isra >iliya>t seiring dengan banyaknya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang 

memeluk Islam seperti Ka‟b al-Ah}bar dan Wahb ibn Munabbih. 

Pada masa ta>bi‟i >n terlahir para mufassir yang sangat banyak, di 

antaranya Muja >hid bin Jabr (w. 104 H/722 M), Sa‟i >d bin Jubair  (w. 95 H/714 

M), „At }a‟ (w.114 H/732 M), „Ikrimah (w.105 H/723 M), al-H{asan al-Bas }ri 

(w.110 H/ 287  M), Zaid bin Aslam (w.136 H/753 M), Qata>dah bin Da‟a>mah 

(w.118 H/737 M), Abu al-„Aliyah al-Rayyahi > (w.93 H/712 M), „A<mir al-

Sha‟bi> (w.103 H/722 M) dan lainnya. 

Pada masa berikutnya tafsir al-Qur’a>n mulai dikodifikasikan dalam 

sebuah kitab. Pada awalnya tafsir al-Qur’a >n dimasukkan sebagai bagian dari 

kitab-kitab hadis. Selanjutnya tafsir ditulis secara terpisah dari kitab-kitab 

hadis, tafsir ditulis dalam sebuah kitab khusus dan mandiri dan ditafsirkan 

secara berurut berdasarkan urutan mushaf. Di antara para ulama yang pertama 

kali mengkodifikasikan tafsir dalam sebuah kitab secara mandiri adalah Ibnu 

Jari>r al-T{abari > (w.360 H/970 M), Ibnu Ma >jah (w.273 H/887 M), Ibnu Abi> 

H{a>tim (w.327 H/938 M) dan lainnya.  
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2. Pengertian Modernisasi Tafsir 

Al-Qur‟a>n adalah sumber ajaran Islam yang paling utama. Karena itu 

modernisme tafsir merupakan bagian terpenting dalam tajdi >d al-di >n 

(pembaharuan pemahaman agama). Kembali kepada al-Qur‟a>n adalah kata 

kunci dari kebaikan umat Islam. Pada saat kondisi umat Islam menjauh dari 

pemahaman yang benar terhadap ajaran-ajaran al-Qur‟a>n, dan telah tersebar 

penyimpangan-penyimpangan pemahaman terhadap al-Qur‟a>n maka tajdi >d 

al-tafsi>r sangat dibutuhkan oleh umat Islam. 

Tajdi>d al-tafsi >r berarti menghidupkan makna al-Qur‟a>n dengan cara 

menjelaskannya pada masyarakat dan menghilangkan penyimpangan makna 

al-Qur‟a>n, juga mengambil petunjuk al-Qur‟a>n dalam seluruh segi kehidupan 

manusia.
52

 Tajdi >d al-tafsi >r tidak berarti membuang (ilgha >’) tafsir yang lama, 

serta menggantinya dengan penafsiran-penafsiran yang baru.  

Berdasarkan definisi di atas, tajdi>d al-tafsi >r mengandung tiga 

komponen, yaitu:
53

 

a. Menghidupkan makna al-Qur‟a>n, hidayah dan hukumnya dalam diri 

umat Islam 

b. Menolak setiap al-dakhi >l (unsur luar Islam) yang masuk dalam tafsir 

seperti hadis-hadis mawd }u>’ (hadis palsu), isra >iliya>t, takwi >l-takwi >l 

yang keliru, pendapat-pendapat yang shadhdhah (bertentangan dengan 

                                                           
52

 Dala >l Bintu Kuwairan, "al-Tajdi>d Fi al-Tafsi>r Fi al-As}r al-Hadi>th, Mafhu>muhu Wa D {awa >bituhu 

Wa Ittijaha >tuhu>“ (Tesis -- Makkah: Waza >rah al-Ta‟li >m al-A <li Ja >mi‟ah Umm al-Qura >, 2014), 19. 
53

 Ibid. 
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ijma>’), penafsiran-penafsiran yang ghari >b (asing) dan metode-metode 

tafsir yang rusak. 

c. Mempraktikkan ajaran al-Qur‟a>n dalam seluruh segi kehidupan 

manusia, sehingga al-Qur‟a>n menjadi undang-undang kehidupan umat 

Islam. 

Tajdi>d al-tafsi >r secara periodik telah dilakukan oleh para ulama tafsir, 

sesuai dengan perkembangan zaman. Pada awalnya tafsir hanya berpegang 

pada athar berupa hadis-hadis Rasulullah s }allallahu ‘alayhi wasallam, 

perkataan para sahabat dan para ta>bi’i >n. Pada saat itu tafsir merupakan bagian 

dari bab-bab yang ada dalam kitab-kitab hadis.  

Pada periode selanjutnya para ulama memisahkan tafsir dari kitab-kitab 

hadis. Namun mereka belum meneliti dan mengkritisi athar-athar tersebut, 

mereka tidak membedakan riwayat-riwayat yang s }ahi >h dan d}ai >f. Di antara 

para ulama yang melakukan ini adalah Muqa >til ibn Sulaiman al-Balkhi > (w. 

150 H/767 M), Abd al-Raza>q al-S {an‟ani > (w.211 H/826 M) dan Abd al-

Rah }ma>n ibn Abi H {a>tim (w.327 H/938 M). 

Pada periode selanjutnya, para ulama memberikan perhatian terhadap 

kajian bahasa dalam menafsirkan al-Qur‟a>n. Kajian-Kajian nahwu, s }arf dan 

bala >ghah telah digunakan dalam penafsiran al-Qur‟a>n. Di antara para ulama 

yang berjasa dalam tajdi >d al-tafsi>r ini adalah al-Farra>‟ (w.352 H/963 M), Abu> 

Ubaidah al-Salma >ni > (w. 224 H/839 M), al-Akhfash (w.177 H/793 M), al-

Zaja>j (w. 311 H/923 M) dan al-Nahha>s (w.338 H/950 M). 
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Pada periode selanjutnya, tafsir telah dikodifikasikan menjadi sebuah 

disiplin ilmu yang independen, dan memuat penafsiran al-Qur‟a>n secara 

lengkap. Para ulama yang melakukan tajdi >d al-tafsi >r ini adalah al-T}abari> 

(w.360 H/970 M), al-Zamakhshari> (w.538 H/1144 M), al-Ra>zi>  (w.606 

H/1210 M) dan Abu Hayya >n al-Andalusi > (w.745 H/1344 M). 

Pada periode selanjutnya, para ulama mulai menggunakan berbagai 

orientasi dan corak penafsiran yang bermacam-macam berdasarkan madhhab 

dan latar belakang keilmuan mufassir. Para mufassir  dengan latar belakang 

ilmu kalam menjadikan ittija>h kala >mi (orientasi penafsiran kalam) sebagai 

orientasi penafsiran (ittija >h al-Tafsi >r) dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’a>n 

berdasarkan madhhab kalam yang dianutnya. 

Demikian juga para ulama dengan latar belakang ilmu fiqh, mereka 

menjadikan ittija>h fiqhi > (orientasi penafsiran fiqih) sebagai orientasi 

penafsiran dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur‟a>n. Mereka fokus pada 

penafsiran ayat-ayat hukum dengan pendekatan madhhab masing-masing 

ulama. Di antara para ulama yang melakukan tajdi >d al-tafsi>r ini adalah al-

Jas}a>s al-H{anafi >>>> (w.370 H/980 M), al-Kaya> al-Harasi > al-Sha>fi‟i > (w.504 H/1110 

M), ibn al-Arabi > al-Ma>liki > (w.453 H/1148 M) dan al-Qurt}ubi > al-Ma>liki > (w. 

671 H/1273 M). 

Para mufassir dengan latar belakang keilmuan bahasa menjadikan 

ittija>h lughawi> (orientasi penafsiran bahasa) sebagai orientasi penafasiran 

dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’a >n. Di antara para ulama yang 

melakukan ini adalah al-Kisa‟i > (w.189 H/805 M), al-Farra‟ (w.352 H/963 M), 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

64 
 

al-Akhfash (w.177 H/793 M) dan lainnya. Tafsir al-Qur’a>n dengan ittija>h 

lughawi> dalam penafsirannya fokus pada makna mufra >da>t al-Qur’a>n, 

pembahasan i’ra>b kalimat dari segi nahwu maupun s }arf-nya dan lainnya. 

Para mufassir dengan latar belakang ilmu pengetahuan alam 

menjadikan ittija>h ‘ilmi> (orientasi penafsiran ilmu pengetahuan) sebagai 

orientasi penafsiran dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’a>n. Mereka berusaha 

menafsirkan ayat-ayat al-Qur’a>n dengan disesuaikan dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan modern. Mereka berusaha mengkolaborasikan antara ayat-

ayat al-Qur’a>n dengan ilmu-ilmu pengetahuan modern serta berusaha 

menemukan teori-teori ilmiah berdasarkan al-Qur’a>n. 

Modernisasi tafsir dengan berbagai orientasi penafsiran (ittija >h al-

tafsi>r) terus berjalan. Selain dengan corak dan orientasi penafsiran di atas 

dengan pengembangan-pengembangan, sebagian mufassir juga ada yang 

mengembangkan ittija>h falsafi> (orientasi penafsiran filsafat), ittija >h ijtima’i> 

(orientasi penafsiran social), Ittija >h tarbawi> (orientasi penafsiran pendidikan) 

dan lainnya. 

3. Metodologi Modernisasi Tafsir 

Metodologi modernisasi tafsir tidak terlepas dari metodologi ilmiah 

dalam Islam secara umum. Karakteristik metodologi ilmiah dalam Islam 

adalah:
54

 

a. Ada keterikatan antara metodologi dan tema bahasan 

b. Tunduk pada permasalahan-permasalahan thawa >bit 

                                                           
54

 Ibid., 167. 
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c. Kesadaran bahwa akal memiliki keterbatasan 

d. Menolak hal-hal yang bersifat z }an  

Agar modernisasi ilmu-ilmu agama, termasuk modernisasi tafsir tidak 

terlepas dari pondasinya maka modernisasi tersebut harus memenuhi kriteria 

sebagai berikut:
55

 

a. Modernisasi dilakukan pada permasalahan agama yang tergolong 

mutaghayyira >t atau z }anniyya >t (ajaran yang menerima untuk 

diperbaharui), bukan pada permasalahan agama yang tergolong 

thawa >bit atau qat }’iyya>t (ajaran yang tidak dapat diperbaharui).  

b. Modernisasi tidak boleh menyebabkan terjadinya kontradiksi dengan 

nas }}-nas }} syara‟, karena pada dasarnya beragama itu adalah berpegang 

teguh pada nas }}}-nas }} syara‟. 

c. Modernisasi tidak boleh berupa ajaran yang secara nyata telah ditolak 

oleh para ulama, misalnya ajaran-ajaran yang dibangun di atas ajaran 

Qadariyah, Khawa >rij dan semisalnya. 

d. Modernisasi harus memperhatikan kaidah-kaidah umum dalam 

memberikan fatwa dan ijtiha >d. 

e. Modernisasi tidak boleh diambil dari pendapat-pendapat yang 

shadhdhah (bertentangan dengan ijma>’) dan pendapat-pendapat yang 

lemah. 

f. Modernisasi harus menggunakan metode yang telah digunakan oleh 

umat Islam dalam studi-studi mereka. 

                                                           
55

 Adna >n Muh}ammad Usa >mah, al-Tajdi >d fi al-Fikr al-Isla>mi>, 217. 
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g. Memahami nas }}-nas }} syara‟ sesuai dengan pemahaman generasi salaf 

dari kalangan sahabat, ta>bi’i >n dan orang-orang yang mengikutinya. 

Konsistensi seorang muffassir mujaddid dalam penerapan kaidah-kaidah 

tafsir yang telah disepakati dalam modernisasi tafsir sangat penting. 

Pengabaian terhadap kaidah-kaidah tersebut sangat berbahaya, di antara 

bahayanya adalah:
56

 

a. Menghancurkan bangunan shari>‟at Islam yang telah mapan dan 

disepakati (al-qat }’iyya >t atau al-thawa >bit) seperti pokok-pokok akidah 

dan ketentuan-ketentuan h}ad dan qis }a>s serta lainnya yang telah 

dijelaskan dalam al-Qur‟a>n dengan nas }} yang qat }’i > dan mu}>hkam. 

b. Pengabaian dan celaan terhadap sunnah Rasulullah s }allallahu ‘alayhi 

wasallam dalam menafsirkan al-Qur‟a>n. 

c. Pengabaian terhadap urgensi bahasa Arab dalam menafsirkan al-

Qur‟a>n. 

Agar modernisasi tafsir yang dilakukan oleh seorang mufassir mujaddid 

dapat terarah maka selain memenuhi kualifikasi sebagai seorang mufassir, dia 

juga harus memenuhi kualifikasi pengetahuan sebagai seorang mujaddid. Di 

antara pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang mujaddid adalah:
57

 

a. Memahami maqa>s }id al-shari >’ah (tujuan diturunkannya ajaran Islam).  

b. Mampu menerapkan dan mengaplikasikan ayat-ayat al-Qur‟a >n pada 

masyarakat kontemporer. 

                                                           
56

 Dala >l Bintu Kuwairan, “al-Tajdi>d fi al-Tafsi >r”, 152. 
57

 Ibid., 161. 
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c. Memiliki pandangan yang luas dan mendalam tentang kondisi 

masyarakat dan budaya modern.  

Quraisy Syiha>b (l.1944 M) mengemukakan beberapa pokok pandangan 

yang dapat dijadikan pegangan dalam rangka tajdi >d atau modernisasi dalam 

bidang tafsir, yaitu
58

: 

a. Hadis-hadis dan pendapat-pendapat sahabat 

Seorang mufassir tidak boleh mengabaikan hadis-hadis Rasulullah dan 

pendapat sahabat. Karena penafsiran yang paling ideal adalah tafsi >r bi 

al-ma’thu >r, yakni yang berlandaskan ayat, hadis dan pendapat sahabat 

dalam menafsirkan al-Qur‟a>n. Di sini, tajdi>d al-tafsi>r berperan 

mengembangkan makna penafsiran Rasulullah dan para sahabat, 

bukan membuang atau membatalkannya. 

b. Pembedaan antara yang qat }’i > dan yang z {anni > 

Menurut Quraisy Syiha>b (l.1944 M) tajdi>d al-tafsi>r dimungkinkan 

dilakukan pada ayat-ayat yang bersifat z }anni > al-dala >la>h. Sedangkan 

ayat-ayat yang bersifat qat }’i > al-dala >lah maka tidak ada lagi tempat 

bagi suatu interpretasi baru. Dengan mengutip pendapat al-Sha>t }ibi > 

bahwa ayat-ayat yang qat }’i > al-dala >lah jumlahnya sedikit sekali, 

sehingga lahan garapan para mujaddid sangat luas dalam melakukan 

tajdi>d al-tafsi >r. 

c. Penggunaan ta’wi >l dan metafora 

                                                           
58

 M. Quraisy Shihab, Membumikan al-Qur’a>n, 94. 
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Pada masa al-salaf al-awwal, ulama-ulama enggan menggunakan 

ta’wi >l atau memberi arti metaforis bagi teks-teks keagamaan. Setelah 

masa al-salaf al-awwal, keadaan telah berubah. Hampir seluruh ulama 

telah mengakui perlunya ta’wi >l dalam berbagai bentuknya. Al-Suyu>t }i > 

(w. 911 H/1505 M) misalnya, menilai maja>z sebagai salah satu bentuk 

keindahan bahasa. Namun, walaupun mereka telah sepakat 

menerimanya, perbedaan pendapat timbul dalam menetapkan syarat-

syarat bagi penggunaannya.  

Dalam modernisasi tafsir harus tetap mengacu kepada metodologi 

penafsiran al-Qur‟a>n secara umum, yaitu:
59

 

a. Berpegang teguh pada kesucian al-Qur‟a>n, bahwa ia adalah kala >m 

Allah yang dimaksudkan sebagai hidayah dan i’ja >z, selalu relefan 

setiap zaman dan tempat 

b. Berpegang teguh pada sumber-sumber tafsir al-Qur‟a>n, yaitu al-

Qur‟a>n, al-Sunnah, perkataan-perkataan para sahabat, perkataan-

perkataan para ta>bi’i >n dan tabi’it al-ta>bi’i >n, bahasa, ijtiha >d, perkataan-

perkataan para mufassir sebelumnya. 

c. Tidak menentang al-Qur‟a>n, al-Sunnah dan al-Ijma >’. 

d. Jauh dari jalan ahli bid‟ah dalam memahami al-Qur‟a>n, tidak 

memahani makna batinnya, atau sekedar hanya dengan menggunakan 

akal, bahasa atau isyarat. 

                                                           
59

 Dala >l Bintu Kuwairan, “al-Tajdi>d fi al-Tafsi >r”, 166. 
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e. Berpegang pada struktur kalimat dalam memahami makna ayat dan 

dalam menentukan makna ayat. 

f. Memastikan untuk tidak keluar dari dalil-dalil lafaz } dalam bahasa 

arab. 

C. Orientasi Penafsiran al-La>madhhabiyyah dalam Modernisasi Tafsir 

Lahirnya madhhab-madhhab dalam Islam, baik dalam bidang akidah, fikih 

maupun tasawwuf mendorong modernisasi tafsir dengan orientasi penafsiran 

madhhabi>. Orientasi penafsiran madhhabi dipengaruhi oleh latar belakang 

madhhab mufassir.  

Namun orientasi penafsiran madhhabi dalam tafsir dianggap 

menghilangkan obyektifitas dalam penafsiran al-Qur’a>n. Setiap mufassir pasti 

akan berusaha untuk mengunggulkan madhhabnya masing-masing.
60

 Sehingga 

para pembaharu dalam tafsir berusaha untuk menulis kitab-kitab tafsir dengan 

orientasi penafsiran al-la>madhhabiyyah. 

Mohammad Subhan Zamzami dalam kesimpulan artikelnya menegaskan 

bahwa tidak ada satu karya tafsir pun yang bebas dari penafsiran dengan 

tendensi teologis tertentu, baik kadarnya sedikit atau banyak.
61

 

1. Kitab-Kitab Tafsir al-Madhhabiyyah 

Sejak lahirnya madhhab-madhhab dalam Islam, mayoritas kitab yang 

ditulis dalam disiplin ilmu keislaman termasuk tafsir al-Qur‟a>n selalu 

                                                           
60

 Dalam Q.S al-Mu‟minu >n: 53 dan al-Ru>m: 32 Allah berfirman: 

 حُونَ كُلُّ حِزْبٍ بِاَ لََ يْهِمْ فَرِ 

“Setiap golongan (merasa) bangga dengan apa yang ada pada mereka (masing-masing). Lihat: 

Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’a >n Dan Terjemahnya , 479. 
61

 Mohammad Subhan Zamzami, “Tafsir Ideologis”, Jurnal Mutawatir, Vol. 3, No 1, (Januari –

Juni 2013), 103. 
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menggunakan orientasi penafsiran madhhabi >. Para penulis kitab-kitab 

tersebut menjadikan pendapat madhhab yang dianut sebegai referensi utama 

dalam penafsiran al-Qur’a >n.  

Para ulama tafsir dalam berbagai madhhab telah berhasil menulis 

ratusan kitab tafsir. Pada umumnya kitab-kitab tafsir klasik tergolong sebagai 

kitab tafsir berorientasi penafsiran madhhabi >, baik dalam akidah, fikih 

maupun tas }awwuf. Peneliti tidak menemukan sebuah kitab tafsir pada era 

klasik yang ditulis dengan tidak didasarkan pada madhhab tertentu, kecuali 

tafsir-tafsir yang ditulis sebelum tumbuhnya madhhab-madhhab dalam Islam, 

seperti Tafsi >r al-T{abari> dan Tafsi >r Ibn Abba>s. Dua tafsir ini tidak tergolong 

sebagai tafsir al-madhhabiyyah, karena penulisnya juga seorang mujtahid, 

yang dahulu pernah memiliki madhhab, meski kemudian madhhab-nya telah 

punah. 

Madhhab-madhhab fiqih telah melahirkan banyak kitab tafsir. Dalam 

madhhab Sha>fi‟i > lahir kitab-kitab seperti tafsi>r al-Qur’a>n al-Az }i >m karya Ibnu 

Kathi >r (w.774 H/1373 M), Tafsir al-Jala >lain karya Jala >l al-Di >n al-Suyu >t }i > (w. 

911 H/1505 M) dan Jala>l al-Di >n al-Mah}alli > (w.864 H/1459 M), Luba >b al-

Takwi >l fi Ma’a >ni al-Tanzi >l karya al-Kha>zin (w.741 H/1341 M), dan lainnya.   

Dalam madhhab H{anbali > lahir kitab-kitab seperti al-Dawu al-Munir 

‘ala al-Tafsi>r karya Ibn al-Qayyim al-Jauziyah (w.751 H/1350 M), Tadhkirat 

al-Arib fi Tafsi >r al-Ghari >b karya Ibn al-Jauzi>y al-H{anbali > (w.597 H/1201 M), 

Tafsir al-Jailani> karya Abd al-Qa>dir al-Jaila>ni > (w.561 H/1166 M), Aisar al-

https://id.wikipedia.org/wiki/Hijriah
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Tafa >sir li Kala>m al-Ali > al-Kabi >r karya Abu Bakr al-Jaza>iri > (w.1439 H/2018 

M) dan lainnya. 

Madhhab-madhhab kala>m juga melahirkan kitab-kitab tafsir yang 

sangat banyak. Dalam madhhab Ash‟ariyah lahir kitab-kitab tafsir seperti 

Tafsi>r ibn Fu >rak karya ibn Fu >rak (w.406 H/1015 M), Anwa >r al-Tarti >l wa 

Asra >ru al-Ta'wi>l karya Abd Allah bin Umar Baid }a>wi > (w.685 H/1286 M), al-

Bah}r al-Muhi >t } karya Abu > Hayya >n al-Andalusi > (w. 745 H/1344 M), Daraju al-

Durar fi Tafsi >r al-Qur’a>n al-Az }i >m karya Abd al-Qa>hir al-Jurja>ni > 

(w.471 H/1078 M), al-Tafsi >r al-Kabi >r  karya Fakhr al-Di >n Abu > Abd Alla>h 

Muh }ammad ibn Umar ibn al-H{usain al-Ra >zi >  (w.606 H/1210 M) dan lainnya. 

Dalam madhhab Mu‟tazilah lahir kitab-kitab tafsir seperti tafsir al 

Kashsha >f karya al-Zamakhshari>  (w.538 H/1144 M), Futu >h al-Ghaib karya al-

T{i >bi > (w.1284 H/1867 M) dan lainnya.  Dalam madhhab Shi >‟ah lahir kitab-

kitab tafsir seperti Fath } al-Qadi>r karya al-Shauka>ni > (w.1281 H/1864 M), 

Ala'u Rahma>n fi Tafsi>r al-Qur’a>n karya Muh }ammad Jawa>d Balagi > Najafi> 

(w.1352 H/1933 M), Tafsir Abu Hamzah Thumali > karya Abu > H {amzah 

Thumali > (w.150 H/ 767 M) dan lainnya. 

Berikut ini beberapa contoh kitab tafsir yang sangat dominan 

menggunakan pendekatan al-madhhabiyyah. 

a. Tafsir al-Kashsha>f 

Kitab tafsir paling populer yang menggunakan pendekatan al-

madhhabiyyah adalah al-Kashsha >f ‘an Haqa >iq al-Tanzi>l wa ‘Uyu >n al-Aqa >wil 

fi Wuju >h al-Ta’wi >l karya Abd al-Qa>sim Mah }mu>d ibn Muh }ammad ibn Umar 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hijriah
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al-Zamakhshari > (w.538 H/1144 M). Kitab ini ditulis atas permintaan 

kelompok Mu‟tazilah yang menamakan diri mereka dengan al-Fiah al-

Na>jiyah al-Adliyah. Dalam pendahuluan kitab tersebut al-Zamakhshari >  

(w.538 H/1144 M) berkata: 

Mereka menginginkan adanya sebuah kitab tafsir dan mereka meminta 

saya supaya mengungkapkan hakekat makna al-Qur‟a>n dan semua kisah 

yang terdapat di dalamnya, termasuk segi-segi pentakwilannya.
62

 

Sebagai salah seorang tokoh Mu‟tazilah yang benar-benar menguasai 

bahasa Arab dan bala >ghah, al-Zamakhshari > (w.538 H/1144 M) sering 

menggunakan keahliannya tersebut untuk membela alirannya. Jika 

menemukan suatu lafaz } yang makna z }ahir-nya tidak sesuai dengan ajaran 

Mu‟tazilah, maka dia berusaha keras untuk mentakwilkannya pada makna 

lain yang terdapat dalam bahasa.  

Contoh penafsiran yang berorientasi pada madhhab Mu‟tazilah adalah 

ketika ia menafsirkan ayat tentang ru’yat Allah Q.S al-Qiya >mah: 22-23. 

Mu‟tazilah mengingkari ru’yat Allah di akhirat, maka al-Zamakhshari > (w.538 

H/1144 M) menafsirkan na>dhirah yang makna z }ahir-nya melihat dengan 

makna al-raja >’ (mengharap) dan al-intiz }a>r (menunggu).
63

 

b. Tafsi >r al-Ra>zi > 

Dalam madhhab Ash’ariyah, kitab tafsir yang paling populer 

menggunakan orienatsi penafsiran al-madhhabiyyah adalah kitab  tafsir al-

Fakhr al-Ra >zi yang dikenal juga dengan nama al-Tafsi>r al-Kabi >r dan kitab 

Mafa >tih al-Ghaib. Kitab ini adalah karya seorang ulama Ash‟ariyah bernama 

                                                           
62

 Abd al-Qa >sim Mahmu >d  bin Muh }ammad bin Umar al-Zamakhshari >, al-Kashsha >f ‘an Haqa >iq al-

Tanzi >l Wa ‘Uyu >n al-Aqa>wil Fi Wuju >h al-Ta’wi >l (Bairut: Da >r al-Fikr, 2000), 17-20. 
63

 Ibid., 195. 
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Fakhr al-Di >n Abu > Abd Allah Muh }ammad ibn Umar ibn al-H{usain al-Ra>zi>  

(w.606 H/1210 M). Ia adalah seorang ulama yang dalam akidah ber-madhhab 

Ash‟ariyah, dan dalam bidang fiqih ber-madhhab Sha>fi‟i >. 

Muhammad H {usain al-Dhahabi > menyebut bahwa setiap kali al-Ra>zi> 

melewati sebuah ayat hukum ia menyebutkan madhhab-madhhab para pakar 

fikih dengan mempromosikan madhhab Sha >fi‟i > yang ia anut dengan bukti dan 

penalaran argumentatif.
64

 Demikian juga ketika melewati ayat-ayat akidah 

yang diperdebatkan dengan kelompok-kelompok di luar Ash‟ariyyah, secara 

panjang lebar ia memperkuat penafsirannya dengan berbagai argumentasi, 

naqli > dan aqli >. 

Dalam kitab tafsirnya terlihat ia sangat getol membela akidah 

Ash‟ariyah dan menyerang kelompok-kelompok lain seperti Mu‟tazilah, 

Khawa>rij, Karra>miyah, Qadariyah, Jabriyah, Murjiah, Mujassimah dan 

lainnya. Misalnya ketika menafsirkan firman Allah ta’a>la dalam Q.S al-

An‟a>m: 103: 

  لاَّ تُْ ركُِوُ الأبَْصَارُ حَىُوَ يُْ ركُِ الأبَْصَارَ حَىُوَ اللَّطِيفُ الْْبَِيُ 
Dia tidak dapat dicapai penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat 

segala penglihatan itu dan Dialah Yang Maha halus dan Maha teliti”
65

 

 

Al-Ra>zi (w.606 H/1210 M) menafsirkan ayat ini dengan beberapa 

permasalahan. Ia menuturkan beberapa argumentasi yang dikemukakan oleh 

al-Qa>d}i > Abd al-Jabba>r (w. 415 H/1025 M) yang menafikan ru’yat Allah bagi 

                                                           
64

 Muh}ammad H {usain al-Dhahabi >, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru >n, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), 

1/210. 
65

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a >n Dan Terjemahnya, 190. 
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penduduk surga. Kemudian al-Ra>zi >  (w.606 H/1210 M) membantah semua 

argumentasi tersebut dengan empat cara dan menuturkan sepuluh argumentasi 

untuk menetapkan adanya ru’yat Allah bagi orang-orang mukmin pada hari 

kiamat. 

c. Tafsir al-T{u >si > 

Dalam madhhab Shi >‟ah, di antara kitab tafsir paling berpengaruh adalah 

tafsir al-T{u>si >. Nama kitab tafsir ini adalah al-Tibya>n fi Tafsi>r al-Qur’a>n, 

karya seorang ulama Shi >’ah Ithna > Ashariyah bernama Abu Ja‟far Muh }ammad 

ibn al-H{asan ibn Ali al-T{u>si > (w.460 H/1067 M). Kitab ini dinilai sebagai 

kitab pertama yang ditulis secara lengkap, memuat tema-tema ilmu al-Qur‟a>n. 

Di kalangan Shi >‟ah kitab ini setara dengan tafsi >r al-T{abari> di kalangan ahl al-

sunnah wa al-jama’ah. 

Pendekatan madhhab Shi >‟ah dalam tafsir ini terlihat sangat jelas. 

Contohnya ketika menafsirkan Q.S al-Ma>idah: 55. 

َْنُواْ الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلَاةَ حَيُ ؤْتوُنَ الزَّكَاةَ حَىُمْ رَ  اَ حَليُِّكُمُ اللَّوُ حَرَسُولوُُ حَالَّذِينَ آ ًُونَ إِنََّّ  اكِ

Sesungguhnya penolong kami hanyalah Allah, Rasul-Nya dan orang-

orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, 

seraya mereka tunduk (kepada Allah).
66

 

 

Pengertian wali dalam ayat di atas menurut al-T{u>si > adalah orang yang 

paling utama dan mulia. Sedangkan maksud dari orang-orang yang beriman 
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  Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a >n Dan Terjemahnya, 156. 
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dalam ayat tersebut adalah Ali bin Abi T {a>lib (w.40 H/661 M), maka ayat ini 

ditujukan kepada Ali.
67

  

2. Kitab-Kitab Tafsir al-La>madhhabiyyah 

Kitab-kitab tafsir dengan orientasi penafsiran al-la>madhhabiyyah 

jumlahnya sangat sedikit. Mayoritas kitab-kitab tersebut ditulis oleh para 

ulama yang mengklaim dirinya sebagai mujtahid dan mujaddid. Pemarkasa 

penulisan kitab tafsir dengan pendekatan al-la>madhhabiyyah adalah 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) 

serta kaum Wahabi; pengikut Muh }ammad bin Abd al-Wahha>b.  

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) menulis bahwa di antara tujuan 

hidupnya adalah membebaskan pemikiran dari ikatan taqli >d dan memahami 

ajaran agama sesuai dengan jalan yang ditempuh ulama zaman klasik (salaf), 

zaman sebelum timbulnya perbedaan-perbedaan paham, yaitu dengan 

kembali kepada sumber-sumber utamanya.
68

 

Tafsir-tafsir yang ditulis oleh kalangan modernis ini tidak menjadikan 

pendapat-pendapat madhhab sebagai referensi, para penulisnya 

memposisikan dirinya sebagai mufassir mandiri yang tidak terikat dengan 

madhhab. Ketika mereka menyebut sebagian pendapat mufassir sebelumnya, 

itu hanya sebagai pengantar dari pendapat muffassir tersebut. 

Berikut ini beberapa kitab tafsir yang ditulis dengan pendekatan al-

lamadhhabiyyah. 

                                                           
67

 Abu> Ja‟far Muh}ammad bin al-H {asan bin Ali al-T {u>si>, al-Tibya>n fi Tafsi >r al-Qur’a >n (Bairut: Da >r 

al-Fikr, t.th), 224. 
68

 Harun Nasution, Muh }ammad Abduh Dan Teologi Rasional Mu’tazilah (Jakarta: UI-Press, 2006), 

24. 
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a. Tafsir al-Mana >r 

Nama tafsir al-Mana>r adalah tafsīr al-Qur’ān al-Ḥakīm. Tafsir ini 

ditulis oleh Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) yang bersumber dari kuliah-

kuliah  tafsir  yang  disampaikan  oleh  Muh }ammad  Abduh  di Universitas  

al-Azhar,  Mesir. Kitab tafsir ini merupakan corong bagi keduanya dalam 

melakukan modernisasi agama. Menurut keduanya taqli >d terhadap madhhab 

adalah penyebab utama kemunduran umat Islam, karena itu umat Islam harus 

dilepaskan dari belenggu taqli>d. 

Abd Alla>h Mah}mu>d Shah }a>tah (w.1423 H/1998 M) menjelaskan bahwa 

salah satu prinsip yang dipedomani dalam tafsi >r al-Mana>r adalah memerangi 

taqli>d.
69

 Sebagai tafsir yang membawa pembaharuan, tafsi>r al-Mana >r  banyak 

berbicara tentang sunatullah dan menggugah kesadaran umat terhadapnya. 

Hal tersebut terlihat dengan jelas ketika menafsirkan ayat-ayat akidah 

(teologis) khususnya yang berkenaan dengan hubungan antara takdir, 

kehendak, kekuasaan, dan keadilan Allah dengan kehendak, kebebasan, dan 

kemampuan manusia. Karena itu, maju-mundurnya suatu bangsa, 

berkembang-runtuhnya suatu negara, bahagia-sengsaranya seseorang dan 

kalah menangnya suatu kaum di dalam peperangan menurut teologi yang 

dikembangkan oleh Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M), tidak tergantung pada 

nas }ib, tetapi tergantung pada sejauh mana adanya keserasiannya antara 

perilaku mereka dengan sunatullah. 
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 Abd Alla >h Mahmu >d Shah}atah, Manhaj Muh}ammad Abduh, 33. 
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b. Tafsir fi Z{i >lal al-Qur’a>n 

Tafsi>r fi Z{ila>l al-Qur’a>n  pada awalnya dituangkan di rublik majalah al-

Muslimu>n edisi ke-3, pada Februari 1952. Sayyid Qut }b (w.1387 H/1967 M) 

menjadi penulis sekaligus direktur dalam rubrik ini. Bagi Sayyid Qut }b 

(w.1387 H/1967 M), rubrik ini merupakan suatu wadah penampung dari 

gejolak ide dan dakwahnya untuk hidup di bawah naungan al-Qur‟a >n. 

Namun kemudian penulisan rubrik ini dihentikan dengan alasan ia ingin 

menggantinya dengan rubrik lain. Sisanya diselesaikan ketika Quṭb di 

penjara oleh rezim Gamal Abd al-Nas }ser (w.1390 H/1970 M).  Dalam  

kondisi  seperti  inilah  tafsir ini  disusun  sehingga  wajar  jika  ia  

berorientasi penafsiran  ḥarakī,  yang  berupaya menggugah  umat  Islam  

agar  menghidupkan  dan  memperbaharui sistem,  konsep,  doktrin,  

peradaban,  dan  budaya  sesuai  dengan kehidupan  Islam. 

Kondisi Mesir tatkala itu sedang porak poranda ketika Sayyid Qut }b 

(w.1387 H/1967 M) telah kembali dari perhelatannya menempuh ilmu di 

negeri barat. Saat itu, Mesir sedang mengalami krisis politik yang 

mengakibatkan terjadinya kudeta militer pada bulan Juli 1952. Pada saat 

itulah, Sayyid Qut }b (w.1387 H/1967 M) memulai mengembangkan 

pemikirannya yang lebih mengedepankan terhadap kritik sosial dan politik. 

Oleh karenanya, tak heran memang jika kita melihat upaya-upaya yang 

dilakukan Sayyid Qut }b (w.1387 H/1967 M) dalam tafsirnya lebih cenderung 

mengangkat tema sosial-kemasyarakatan. Dalam tafsir ini lebih cenderung 

membahas tentang logika konsep negara Islam sebagaimana yang 
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didengungkan oleh pengikut ikhwa >n al-muslimi >n lainnya seperti halnya Abu > 

A‟la> al-Maudu >di >  (w.1399 H/1979 M). 

Bisa dikatakan kitab Fi > z }ilila>l al-Qur`’an termasuk salah satu kitab 

tafsir yang mempunyai terobosan baru dalam malakukan penafsiran al-

Qur`‟an. Karena selain mengusung pemikiran-pemikiran kelompok yang 

berorientasi untuk kejayaan Islam, juga mempunyai metodologi tersendiri 

dalam menafsirkan al-Qur`‟an. Termasuk di antaranya adalah melakukan 

pembaharuan dalam bidang penafsiran dan di satu sisi beliau 

mengesampingkan pembahasan yang dirasa kurang begitu penting. Salah 

satu yang menonjol dari corak dan orientasi penafsiran beliau adalah 

mengetengahkan segi sastera untuk melakukan pendekatan dalam 

menafsirkan al-Qur‟a>n.
70

 Namun, semua pemahaman uslu >b al-Qur`’an, 

karakteristik ungkapan al-Qur`‟an serta dhauq yang diusung semuanya 

bermuara untuk menunjukkan sisi hidayah al-Qur`’an dan pokok-pokok 

ajarannya untuk memberikan pendekatan pada jiwa pembacanya, khususnya 

dan orang-orang Islam pada umumnya.
71

  

Corak h }araki> pada tafsir ini menyeret Sayyid Qut }b (w.1387 H/1967 M) 

pada pemahaman yang ekstrim, sehingga dia umum dideksripsikan oleh 

sebagian orang sebagai martir untuk Islam. Namun bagi banyak pengamat 

Barat dia dianggap sebagai salah seorang pembentuk ide Islamisme dan 
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Al-Kha >lidi >, S}alah Abdul Fattah. Pengantar Memahami Tafsir Fi Z }ila >lil Qur’an Sayyid 

Qut}b, Cetakan pertama Da >r al-Mana>rah, (Jeddah: Saudi Arabia. Era Intermedia 2001), 19. 
71

 Hidayat Nuim. Sayyid Qut }b Biografi dan Kejernian Pemikirannya,  27-29. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Shahid&action=edit&redlink=1
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terutama kelompok seperti al-Qa>eda. Sekarang, para pendukungnya 

diidentifikasian sebagai Qutbists atau Qutbiyyun >.72
 

Di antara penafsiran yang ekstrim adalah ketika dia menafsirkan Q.S al 

Ma>idah: 44. Dia menegaskan bahwa setiap orang yang berhukum dengan 

selain hukum al-Qur‟a>n maka ia adalah orang kafir, meskipun dalam satu 

masalah. Menurutnya sekarang semua manusia telah murtad (keluar dari 

Islam), karena mereka telah beralih menyembah manusia.
73

 

c. Tafsi >r al-Mara >ghi > 

Tafsi>r al-Mara >ghi > merupakan salah satu tafsir al-Qur‟a>n modern. 

Nama yang sebenarnya adalah Tafs >ir al-Qur’a >n al-Kari >m. Al-Mara >ghi> 

diambil dari nama belakang penulisnya, Ahmad Must }afa al-Mara>ghi > (w.1371 

H/1952 M).
74

 Tafsir ini merupakan hasil dari jerih payah dan keuletannya 

selama kurang lebih 10 tahun, dari tahun 1940-1950 M. 

Dari segi metodologi, al-Mara>ghi > (w.1371 H/1952 M) telah 

mengembangkan metode baru dalam menafsirkan al-Qur‟a>n. Menurut 

sebagian pengamat tafsir, al-Mara>ghi > adalah mufassir yang pertama kali 

memperkenalkan metode tafsir yang memisahkan antara „uraian global‟ dan 

„uraian perincian‟. Sehingga, penjelasan ayat-ayat di dalamnya dibagi 

menjadi dua kategori, yaitu ma’na> ijma >li > dan ma’na > tah}li >li>.75
 

Makna ijma >li > adalah menjelaskan ayat-ayat al-Qur‟a>n secara ringkas tapi 

mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti dan enak dibaca. 
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 https://id.wikipedia.org/wiki/Sayyid_Qutb; diakses tanggal 24 Juni 2018. 
73

 Sayyid Qut }b, Tafsi >r fi Z}ila >l al Qur’an ( Kairo: Da >r al-Shuru>q, Jld. 2. 1992), 887. 
74

 Muh}ammad Ali Aya >z >, al-Mufassiru >n, 357. 
75

 Ibid., 360. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Al_Qaeda
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Qutbism&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sayyid_Qutb
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Sistematika penulisannya menurut susunan ayat-ayat di dalam mus}h}af. Di 

samping itu penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa al-Qur‟a>n 

sehingga pendengar dan pembacanya seakan-akan masih tetap mendengar al-

Qur‟a>n padahal yang didengarnya itu tafsirnya.
76

 

Makna tah }li >li > adalah menafsirkan ayat-ayat al-Qur‟a>n dengan 

memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang 

ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya, 

sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-

ayat tersebut.
77

 

Kemudian, dari segi sumber yang digunakan selain menggunakan ayat 

dan athar, al-Mara>ghi > (w.1371 H/1952 M) juga menggunakan ra’yi > (nalar) 

sebagai sumber dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur‟a>n. Namun perlu 

diketahui, penafsirannya yang bersumber dari riwayat (relatif) terpelihara dari 

riwayat yang lemah (d}a’i>f) dan susah diterima akal, atau tidak didukung oleh 

bukti-bukti secara ilmiah. 

Al-Mara>ghi > (w.1371 H/1952 M) sangat menyadari kebutuhan 

kontemporer. Dalam konteks kekinian, merupakan keniscayaan bagi mufassir 

untuk melibatkan dua sumber penafsiran, aql (akal) dan naql (nas } al-Qur‟a>n 

dan hadis). Karena memang hampir tidak mungkin menyusun tafsir 

kontemporer dengan mengandalkan riwayat semata. Sebab, selain jumlah 

riwayat (naql) yang cukup terbatas juga karena kasus-kasus yang muncul 

membutuhkan penjelasan yang semakin komprehensif, seiring dengan 

                                                           
76

 Nas}ruddin Baidan, Rekonstruksi Ilmu Tafsir (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Yogyakarta), 67. 
77

 Ibid. 
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perkembangan problematika sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang 

berkembang pesat. Sebaliknya, melakukan penafsiran dengan mengandalkan 

akal semata juga tidak mungkin, karena dikhawatirkan rentan terhadap 

penyimpangan-penyimpangan. 

Tidak dapat dipungkiri, tafsi >r al-Mara >ghi> sangat dipengaruhi oleh tafsir-

tafsir yang ada sebelumnya, terutama tafsi >r al-Mana>r. Hal ini wajar, 

mengingat dua penulis tafsir tersebut, Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 

M) dan Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M), adalah guru yang paling banyak 

memberikan bimbingan kepada al-Mara >ghi > di bidang tafsir. Bahkan, sebagian 

orang berpendapat bahwa tafsi >r al-Mara >ghi > adalah penyempurnaan terhadap 

tafsi>r al-Mana >r yang sudah ada sebelumnya. Metode yang digunakan juga 

dipandang sebagai pengembangan dari metode yang digunakan oleh 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 

M). 

Penulisan tafsir al-Mara >ghi > tidak terlepas dari rasa tanggung jawab dan 

tuntutan ilmiah seorang penulis sebagai salah seorang ulama tafsir, dalam 

mengatasi problema masyarakat kontemporer yang membutuhkan pemecahan 

secara cepat dan tepat. Ia merasa terpanggil untuk menawarkan solusi 

berdasarkan makna yang terkandung dalam nas }} al-Qur‟a>n. Karena alasan 

itulah tafsi >r al-Mara >ghi > tampil dengan gaya modern, yakni tafsir yang 

disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang sudah maju. 

 

  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BAB III 

TAFSIR AL MANA <R 

 

A. Tafsi >r al-Mana >r 

1. Latar Belakang Penulisan Tafsir al-Mana >r 

Nama tafsir al-Mana>r adalah Tafsi >r al-Qur’a>n al-Haki >m. Dikenal 

demikian karena sebelum dibukukan tafsir ini telah dimuat dalam majalah al-

Mana>r yang dipimpin oleh Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M).  Tafsir  tersebut  

semula  merupakan materi kuliah  tafsir  yang  disampaikan  oleh  Muh }ammad  

Abduh  (w.1323 H/1905 M) di Universitas  al-Azhar,  Mesir  sekitar  tahun  

1899-1905  M.   

Kitab tafsir ini secara defacto adalah karya Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 

M), namun secara dejure kitab ini adalah karya tiga tokoh yang dikenal sebagai 

tokoh al-Is }la>h wa al-tajdi >d (pembaharuan). Tiga tokoh tersebut adalah Jama >l al-

Di >n al-Afgha>ni > {(w.1315 H/1897 M), Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) 

dan Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M).
1
 

Al-Afgha>ni > {(w.1315 H/1897 M) adalah penggagas pembaharuan dalam 

masyarakat Islam. Gagasan tersebut dapat dicerna dan dipahami dengan baik 

oleh Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M), seorang murid yang sangat 

mengaguminya. Abduh (w.1323 H/1905 M) menjelaskan ulang gagasan-gagasan 

tersebut dalam bentuk tajdi >d al-tafsi>r (modernisasi tafsir). Rashi >d Rid }a> (w.1354 

H/1935 M) selanjutnya menulis dan memuat tafsir tersebut dalam majalah yang 

                                                           
1
 Muh}ammad  Quraisy Syiha >b, Rasionalitas Al-Qur’a>n: Study Kritis Atas Tafsir Al-Manar 

(Jakarta: Lentera Hati, 2006), 84. 
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dimiliki dan dipimpinnya, yaitu majalah al-Mana>r. Ia juga memberikan 

tambahan penjelasan terhadap penafsiran Abduh dan juga melanjutkan 

penafsiran Abduh yang hanya sampai pada Q.S al-Nisa>‟: 125. Secara mandiri ia 

menafsirkan al-Qur’a>n sampai pada Q.S Yu >suf: 52. Namun menurut Quraisy 

Syiha>b (l.1944 M) penafsiran Rid }a> tidak jauh berbeda dengan penafsiran Abduh. 

Karena dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’a >n ia mengikuti metode dan ciri-ciri 

pokok yang digunakan oleh gurunya tersebut.
2
 Rashi >d Riḍā (w.1354 H/1935 M) 

wafat sebelum menyelesaikan tafsirnya tersebut.
3
 

Majalah al-Mana>r menjadi corong penyiaran ide-ide pembaharuan Islam. 

Melalui al-Mana >r tulisan Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d 

Rid }a> (w.1354 H/1935 M) menyebar ke penjuru dunia Islam. Dengan demikian, 

reputasi Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d Rid}a> (w.1354 

H/1935 M) sebagai seorang pembaharu dikenal secara luas. Pemikiran mereka 

berpengaruh di kalangan umat Islam di timur tengah, Afrika Utara, Asia 

Tenggara, khususnya Indonesia. 

Di Indonesia, kedudukan tafsir al-Mana>r pernah diperdebatkan antara 

kelompok modernist dengan kelompok tradisionalis dalam konggres al-Islam ke 

tiga yang digelar di Surabaya pada 24-26 Desember 1924. Dalam konggres 

tersebut disepakati, kitab tafsir al-Qur’a>n diterima bila ditulis oleh orang yang 

mu’tamad (representatif) didasarkan atas penafsiran yang sah.
4
 Sementara 

                                                           
2
 Ibid., 84. 

3
 Ibid., 665. 

4
 Abd Salam, “Sejarah dan Dinamika Sosial Fiqih Reformis dan Fiqih Tradisionalis di Departemen 

Agama”, ISLAMICA, Vol 4 No.1 (September 2009), 63. 
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Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) 

dinilai tidak mu’tamad dalam penafsiran al-Qur’a>n. 

Kondisi sosial umat Islam ketika tafsir al-Mana>r ditulis, memang sedang 

mengalami kemrosotan, sementara Perancis sedang mencapai kejayaannya. 

Sehingga dapat dikemukan bahwa tafsir al-Mana>r ditulis atas dasar keprihatinan 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) 

terhadap kondisi umat Islam yang sedang dalam keterpurukan. Peradaban Islam 

tertinggal jauh dari peradaban barat yang saat itu telah maju. Salah satu faktor 

penyebab kemrosotan umat Islam pada saat itu adalah menjauhnya umat Islam 

dari hidayah al-Qur’a>n. Kitab-kitab tafsir yang semestinya dapat menunjukkan 

hidayah al-Qur’a>n, tetapi tidak demikian kenyataanya.  

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) menilai bahwa kitab-kitab tafsir 

yang ada tidak memberi tekanan pada kehidayahan al-Qur’a>n. Tetapi pada latar 

belakang keilmuan mufassir-nya. Mereka yang ahli di bidang bala >ghah 

menafsirkan al-Qur’a>n dengan menitik beratkan uraian-uraiannya pada kaidah 

ilmu tersebut. Para mufassir yang ahli di bidang nahwu dan s}arf memusatkan 

perhatiannya pada masalah kedudukan kata-kata dalam kalimat dan perubahan-

perubahannya. Para mufassir yang ahli di bidang sejarah sangat mengutamakan 

kisah dan riwayat, bahkan sebagian sangat berlibahan dengan memasukkan 

cerita-cerita isra >iliya>t tanpa diteliti terlebih dahulu. Demikian juga para mufassir 
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yang ahli di bidang filsafat, ilmu kalam dan fiqih, penafsiran mereka menitik 

beratkan pada disiplin ilmu yang mereka kuasai.
5
  

Menurut Abduh (w.1323 H/1905 M) model tafsir di atas menyulitkan para 

pembacanya dalam menangkap hidayah al-Qur’a>n. Perhatian yang terlalu besar 

pada kaidah-kaidah bahasa seperti nahwu, s {arf dan bala >ghah dan ilmu filsafat 

serta lainnya dapat mengalihkan perhatian para pembacanya dari tujuan 

diturunkannya al-Qur’a>n, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia.
6
  

Keprihatinan Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) atas kondisi kitab-

kitab tafsir tersebut mendorongnya untuk menyuguhkan sebuah tafsir al-Qur’a>n 

yang menitikberatkan pada hidayah al-Qur’a>n. Ia berusaha membersihkan tafsir 

al-Qur’a>n dari dari cerita-cerita isra>iliyat, hadis-hadis maudlu’, tinjauan-tinjauan 

ilmu nahwu, s{arf dan bala>ghah, pembahasan dan perdebatan dalam ilmu kalam, 

penyimpulan hukum model para fuqaha` yang taqli >d, model penakwilan kaum 

sufi dan dari fanatisme kelompok dan madhhab.
7
  

Kritik Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) berangkat dari 

pandangannya yang berbeda terhadap tafsir dengan para mufassir terdahulu. 

Bagi Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) tafsir al-Qur’a>n adalah  wasilah 

(piranti) untuk melakukan reformasi dan modernisasi agama di tengah umat 

Islam, menurutnya tafsir bukan tujuan. Sementara bagi para mufassir 

sebelumnya, tafsir adalah tujuan. Seluruh ilmu pengetahuan, budaya dan 

peradaban pada saat itu digunakan untuk berkhidmah terhadap al-Qur’a>n, 

                                                           
5
 Rif‟at Syauqi Nawawi, Rasionalitas Tafsir Muh }ammad Abduh Kajian Masalah Akidah Dan 

Ibadah (Jakarta: Paramadina, 2002), 101. 
6
 Ah}mad al-Shurbashi >, Qis}s}ah al-Tafsi>r , (Kairo: Da >r al-Qalam, 1962), 148. 

7
 Rid }a >, Tafsi>r al-Mana >r, (Bairut: Dar al-Fikr, 1350), 1/7. 
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memahami ayat-ayat dalam al-Qur’a>n. Karena itu tidak tepat, apabila upaya 

pernafsiran al-Qur’a>n yang dilakukan oleh para mufassir tersebut melupakan 

mereka dari tujuan dan makna yang sebenarnya dari al-Qur’a>n. 

Sebelum menafsirkan al-Qur’a>n, Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) 

membaca sekitar 25 kitab tafsir, baik yang telah dicetak maupun yang masih 

dalam bentuk manuskrip. Abduh (w.1323 H/1905 M) melakukan itu bukan 

untuk mengutipnya, tetapi untuk mendapatkan inti dari makna al-Qur’a>n, 

sehingga hidayah al-Qur’a>n dengan mudah dapat dicerna.
8
  

  Secara umum tidak ada perbedaan signifikan antara tafsir Muh }ammad 

Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M). Karena dalam 

tafsirnya, Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) mengikuti manhaj (metodologi) 

Muh }ammad Abduh, gurunya. Namun di antara keduanya pasti ada perbedaan, 

karena masalah penafsiran bukan sekedar masalah metodologi, tetapi juga terkait 

dengan kemampuan individu. Di antara perbedaan tersebut adalah:
9
  

a. Perhatian untuk menguatkan penafsiran model tafsi >r bi al-ma’thu >r  

b. Kutipan dari para mufassir yang lebih banyak, sebab Muh }ammad Abduh 

(w.1323 H/1905 M) menyampaikan tafsirnya dalam pelajaran-pelajaran 

beliau, berbeda dengan Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M). 

Menurut Harun Nasution, Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) lebih 

liberal dari pada Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M). Muh }ammad Abduh (w.1323 

H/1905 M) tidak terikat dengan salah satu madhhab yang ada dalam Islam. Ia 

                                                           
8
 Abd Alla >h Mahmu >d Shahatah, Manhaj al-Ima>m Muh }ammad Abduh Fi Tafsi>r Al-Qur’a >n al-

Kari>m. (Universitas Kairo, 1960), 55. 
9
 Ibid. 
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telah lepas dari madhhab yang pernah dianutnya, karena ingin bebas dalam 

pemikiran. Sementara Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) masih memegang 

madhhab dan masih terikat pada pendapat-pendapat Ahmad Ibn H{anbal (w.241 

H) dan Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 M). Gerakan Muh }ammad ibn Abdul 

Wahha>b (Wahhabi) ia sokong dengan kuat, karena se-madhhab dengannya.
10

 

2. Metode Tafsir al-Mana >r 

Pada pendahuluan kitab, Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) 

memperkenalkan manhaj tafsir al-Mana >r secara global sebagaimana yang 

ditempuh oleh gurunya, Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M), sebagai 

berikut:
11

 

a. Tafsir al-Mana >r adalah satu-satunya kitab tafsir yang mampu 

mengkolaborasikan antara s }ahi >h al-ma’thu >r  (riwayat-riwayat yang 

s }ahi >h) dan s }ari >h al-manqu>l (pandangan akal yang jelas dan tegas). 

b. Tahqi >q al-furu>’ wa al-us }u>l, melakukan otentifikasi keilmuan baik dalam 

masalah furu >’ (hukum) maupun dalam masalah usu >l (aqidah). 

c. H{al al-mushkila >t wa dahd } al-Shubuha>t, memberikan solusi atas 

problematika umat, menghilangkan hal-hal yang dapat melahirkan 

kebingungan di tengah-tengah masyarakat. 

d. Iqa>matu h{ujaj al-Isla>m, menjelaskan beberapa argumentasi Islam 

terhadap musuh-musuh Islam.  

                                                           
10

 Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran Dan Gerakan (Jakarta: Bulan 

Bintang, 2014), 66-67. 
11

 Rid }a >, Tafsi>r al-Mana >r, 1 
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e. Menjelaskan politik Islam dalam memperbaiki kondisi manusia dengan 

hukum-hukum syari‟at dan sunnah Alla>h dalam masyarakat 

f. Memposisikan al-Qur’a>n sebagai petunjuk (hidayah) yang bersifat 

global dan universal pada setiap masa dan tempat. 

g. Memposisikan al-Qur’a>n sebagai hujjah Allah dan tanda-tanda 

kebesaran-Nya (mukjizat) bagi manusia dan jin 

h. Membandingkan antara hidayah al-Qur’a>n dengan kondisi umat Islam 

yang sedang lemah dan telah berpaling dari hidayah al-Qur’a >n. Serta 

membandingkannya dengan kondisi para pemimpin dan orang-orang 

mulia dari generasi salaf. Karena mereka masih berpegang teguh pada 

hidayah al-Qur’a>n yang terbukti sebagai satu-satunya jalan untuk meraih 

kebahagian dunia dan agama.  

i. Kitab ini disusun dengan ta’bi >r (redaksi) yang mudah, menjauhi 

percampuran dengan istilah-istilah dalam ilmu pengetahuan dan disiplin-

disiplin ilmu, agar orang-orang awam dapat mendapat petunjuk yang 

juga menjadi tujuan akhir orang-orang khusus. 

Abd Allah Mah }mu>d Shah }a>tah menjelaskan bahwa dalam Tafsi>r al-Mana>r 

berpedoman pada 9 prinsip, yaitu:
12

 

a. Keseluruhan ayat al-Qur’a>n adalah satu kesatuan yang saling terkait dan 

saling menguatkan  

b. Keumuman al-Qur’a>n 

c. Al-Qur’a>n adalah sumber tashri >’ yang pertama 

                                                           
12

 Abd Alla >h Mahmu >d Shaha >tah, Manhaj Muh}ammad Abduh, 33. 
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d. Memerangi taqli >d 

e. Menggunakan pemikiran dan manhaj ilmi > 

f. Berpegang pada akal dalam memahami al-Qur’a>n 

g. Menghindari pemborosan kata 

h. Mengadopsi tafsi >r bi al-ma’thu>r dan menghindari isra >iliya>t 

i. Memperhatikan aturan kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan 

petunjuk al-Qur’a>n 

Abd Alla>h Akrazam menyebutkan beberapa metodologi penyajian materi 

dalam Tafsi >r al-Mana>r, sebagai berikut:
13

 

a. Menghadirkan maqa >sid Qur’aniyah (tujuan diturunkannya al-Qur’a >n) 

b. Melakukan tarji >h terhadap perselisihan para ulama dan madhhab 

berdasarkan kemaslahatan dan tujuan al-Sha>ri’ maupun mukallaf. 

c. Memberikan perhatian khusus pada tadabbur  (penghayatan dan 

mengambil pelajaran) terhadap ayat-ayat al-Qur’a>n. Karena kemunduran 

umat Islam menurut Abduh adalah karena tidak mau melakukan tadabbur 

terhadap kalam Allah. 

d. Penyelidikan dan pemeriksaan secara teliti terhadap kebenaran 

e. Menghindari isra>iliyat dan menolak riwayat-riwayat yang lemah 

f. Melakukan tafwi >d} (menyerahkan pengetahuannya kepada Allah) dalam 

masalah-masalah yang ghaib 

g. Menyebut hukum-hukum fiqh dengan menyertakan metode penetapan 

hukumnya dari dalil-dalil yang ada 

                                                           
13

 Abd Alla >h Akrazam, al-Fikr al-Maqa >sidi> Fi Tafsi >r Al-Mana>r,  (Aman: Markaz Ma‟rifati al-

Insa >n, 1981), 38-62. 
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h. Memahami nas }-nas } shara’ secara komprehensif, tidak secara parsial 

i. Mengaplikasikan ayat-ayat al-Qur’a>n dalam kehidupan nyata umat Islam 

j. Melakukan identifikasi terhadap ayat-ayat yang dimaksudkan untuk 

menetapkan hukum dan yang sekedar untuk memberi petunjuk dan arahan.  

Pada dasarnya Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) mengikuti metode dan 

ciri-ciri pokok yang digunakan oleh gurunya, Muh }ammad Abduh (w.1323 

H/1905 M). Persamaannya yaitu: 

a. Memandang setiap surah sebagai satu kesatuan ayat-ayat yang serasi 

b. Ayat al-Qur’a >n bersifat umum 

c. Al-Qur’a>n adalah sumber aqidah dan hukum 

d. Penggunaan akal secara luas dalam memahami ayat-ayat al-Qur’a >n 

e. Bersikap hati-hati terhadap hadis Nabi 

f. Bersikap hati-hati terhadap pendapat sahabat 

Berdasarkan  metode penafsiran perspektif M. Ridlwan Nasir, metode 

tafsir al-Mana>r adalah sebagai berikut:
14

 

a. Segi Sumber 

Dari segi sumber tafsir, al-Mana>r menggunakan metode tafsir bi al-

Iqtira >n, yaitu cara menafsirkan al-Qur‟an yang didasarkan atas perpaduan 

antara sumber tafsir riwa >yah yang kuat dan s }ah}i >h} dengan sumber hasil 

ijtiha>d akal yang sehat.  Dalam pendahuluan kitabnya, Rashi >d Rid }a> 

menegaskan bahwa al-Mana>r menggabungkan antara s }ah}i >h } al-Manqu>l 

                                                           
14

 M. Ridlwan Nasir, Memahami al-Qur’a>n: Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqa >rin 

(Surabaya: Indra Media, 2003), 14-17. 
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(athar-athar yang s }ah}i >h}) dan s }ari >h} al-Ma’qu>l (argumentasi akal yang 

jelas).  

b. Segi Cara Penafsiran 

Dari segi cara penafsirannya, al-Mana >r menggunakan metode Muqa>rin, 

yaitu penafsiran dengan cara membandingkan ayat dengan ayat yang 

berbicara dalam masalah yang sama, ayat dengan hadis (isi dan matan), 

antara pendapat mufassir dengan mufassir lain dengan menonjolkan segi-

segi perbedaan.  

c. Segi Keluasan Penafsiran 

Dari segi keluasan penafsirannya, al-Mana>r menggunakan metode it }nabi >, 

yaitu penafsiran dengan cara menafsirkan ayat al-Qur‟an dengan secara 

detail/rinci, dengan uraian-uraian yang panjang lebar, sehingga cukup jelas 

dan terang yang banyak disenangi oleh para cerdik pandai. 

d. Segi Urutan Penafsiran 

Dari segi urutan penafsiran, tafsir al-Mana>r menggunakan metode tahlili>, 

yaitu menafsirkan ayat-ayat al-Qur‟an dengan cara urut dan tertib dengan 

uraian ayat-ayat dan surat-surat dalam mus}h}af, dari awal surat al-Fa>tih}ah} 

hingga akhir surat al-Na>s. Meskipun tafsir al-Mana>r tidak menafsirkan 

seluruh al-Qur‟an, tetapi hanya sampai pada surat Q.S Yu >suf, namun 

disusun secara berurut dengan tarti >b mush}afi>. Perbedaan tafsir al-Mana>r 

dengan kitab tafsir lain yang menggunakan metode tahlili >, bahwa 

penekanan tafsir al-Mana >r adalah operasionalisasi hidayah al-Qur’a>n 

dalam kehidupan umat Islam secara nyata. Metode yang dirintis oleh 
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Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) ini selanjutnya dikembangkan 

oleh murid-muridnya, seperti Rashi >d Rid}a (w.1354 H/1935 M), al-Mara>ghi 

(w.1371 H/ 1952 M) dan Abdul Azi >z Jawish (w.1347 H/1929 M).
15

  

3. Pendekatan dan Corak Tafsir al-Mana>r 

Mayoritas para peneliti mengkelompokkan tafsi >r al-Mana>r sebagai tafsir 

yang bercorak adabi > ijtima’i (budaya kemasyarakatan). Menurut Quraisy Syiha>b 

(l.1944 M) corak adabi > ijtima’i adalah corak tafsir yang menitikberatkan pada 

penjelasan ayat-ayat al-Qur’a>n pada segi ketelitian redaksinya, kemudian 

menyusun kandungannya dalam suatu redaksi yang indah dengan penonjolan 

segi-segi petunjuk al-Qur’a>n bagi kehidupan, serta menghubungkan pengertian 

ayat-ayat tersebut dengan hukum-hukum alam masyarakat dan pembangunan 

dunia tanpa menggunakan istilah-istilah disiplin ilmu, kecuali dalam batas-batas 

yang sangat dibutuhkan.
16

 

Di kalangan ulama tafsir, Abduh (w.1323 H/1905 M) dikenal sebagai face 

maker (peletak dasar) penafsiran yang bercorak ada>bi-ijtima’i >. Ayat-ayat yang 

ditafsirkannya selalu dihubungkan dengan keadaan masyarakat dalam usaha 

mendorong ke arah kemajuan dan pembangunan.
17

 

Corak ada >bi-ijtima’i > dapat dimengerti dengan mudah, karena tafsir 

tersebut berawal dari ceramah-ceramah di depan publik dan kemudian 

dirumuskan dalam bentuk tulisan. Dengan model semacam ini tentunya tidak 

mengherankan apabila muatan yang ada pada tafsir tersebut bersifat komunikatif 

                                                           
15

 Qasib, Ittijaha>t al-tafsi>r fi al-‘As}r al-hadi>th (Bairut: Da >r al-Fikr, t.th), 103. 
16

 Shiha >b, Rasionalitas Al-Qur’a >n: Study Kritis Atas Tafsir al-Mana>r, 24-25. 
17

 Ibid., 260. 
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dan memiliki kaitan yang sangat dekat dengan kondisi dan kebutuhan 

masyarakat setempat. 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) hidup dalam suatu masyarakat 

yang sedang disentuh oleh berbagai perkembangan yang ada di Eropa, dimana 

masyarakatnya sangat kaku, beku dan menutup pintu ijtiha>d, hal ini muncul 

karena adanya kecenderungan umat yang merasa cukup dengan produk ulama-

ulama terdahulu, sehingga akal mereka beku (jumu >d), sementara di Eropa sendiri 

sedang berkembang biak pola kehidupan yang mendewakan akal.
18

 Sehingga 

muncul kelompok yang taqli >d (mayoritas jumlahnya) dan kelompok tajdi >d 

(minoritas jumlahnya). 

Berdasarkan kondisi di atas, Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) 

bermaksud dalam setiap penuangan pikirannya termasuk dalam kitab tafsirnya 

berkeinginan untuk selalu mengingatkan sekaligus menyadarkan umat untuk 

kembali kepada al-Qur’a >n dan Hadis. Seruan ini pula yang mengajak umat 

kepada fungsionalisasi akal dalam memahami al-Qur’a>n. 

Dengan demikian suatu hukum ditetapkan berdasarkan suatu kondisi 

tertentu dan hendaknya kondisi tersebut dijelaskan. Bila kondisi berubah, 

ketetapan itu juga dapat berubah. Melalui terobosannya itu, Abduh (w.1323 

H/1905 M) berusaha mencapai tujuannya, yakni menjelaskan hakikat ajaran 

Islam yang murni, menurut pandangannya, serta menghubungkannya dengan 

kehidupan masa kini. 

                                                           
18

 Hasan Asy‟ari, Membedah Kitab Tafsir Hadis; Dari Iman Ibn Jari >r al-Thabari hingga Imam al-

Nawawi al-Dimasyqi, (Semarang: Walisongo Press, t.th), 62. 
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Sebagai tafsir yang bercorak adabi > ijtima>’i >, Tafsi >r al-Mana >r memiliki 

beberapa karakteristik sebagai berikut: 

a. Menonjolkan ketelitian redaksi al-Qur’a>n. Muh }ammad Abduh (w.1323 

H/1905 M) berpendapat bahwa masing-masing kalimat dalam al-Qur’a>n 

tersusun secara serasi dan harmonis. Tidak ada satu kalimatpun dalam al-

Qur’a>n yang dikedepankan atau dikemudiankan untuk tujuan fa>s }ilah seperti 

yang terjadi dalam sajak dan syair. Adanya fa>s }ilah dalam syair adalah 

keterpaksaan demi pengaturan sajak dan qa>fiyah. Sedangkan al-Qur’a>n 

bukanlah kitab syair. Sehingga tidak ada satu katapun di dalam al-Qur’a>n 

yang diletakkan karena keterpaksaan. 

Pengungkapan tafsir al-Qur’a>n dengan redaksi yang indah dan menarik, 

menurut Abduh (w.1323 H/1905 M) adalah untuk menarik jiwa manusia 

dan menuntun untuk melaksanakan hidayah al-Qur’a>n, agar tujuan al-

Qur’a>n sebagai hidayah dan rahmat dapat tercapai dengan baik.
19

 

b. Menghubungkan ayat-ayat al-Qur’a>n dengan hukum alam yang berlaku 

dalam masyarakat. Corak tafsir seperti ini akan mudah diterima oleh 

masyarakat, karena bersifat kontekstual atau berkaitan dengan realitas 

kehidupan yang sedang mereka hadapi.  

Abdullah Akrazam menyebutkan beberapa tujuan penulisan tafsir al-

Mana>r, yaitu:
20

 

                                                           
19

 Rid }a >, Tafsi>r al-Mana >r, 25. 
20

 Akrazam, Al-Fikr al-Maqa >sidi> Fi Tafsi >r al-Mana >r, 32-38. 
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a. Menjelaskan keistimewaan Islam, yaitu wasat }iyyah (tengah-tengah), 

tawa >zun (seimbang) dan i’tida >l (moderat) antara urusan agama dan dunia, 

kemaslahatan individu dan umum. 

b. Menghubungkan antara nas al-Qur’a >n dengan kehidupan nyata 

c. Kaderisasi umat melalaui pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban 

mereka. 

d. Membebaskan pemikiran dari ikatan taqli >d, dan memahami agama sesuai 

dengan jalan yang ditempuh oleh generasi salaf 

e. Merealisasikan persatuan umat Islam 

f. Membangkitakan tura >th dan kembali membacanya 

g. Al-tajdi >d (pembaharuan dan modernisasi agama) 

h. Mengikat umat Islam dengan sejarah 

i. Melakukan perbaikan terhadap Bahasa arab 

j. Melakukan perlawanan terhadap segala bentuk penyimpangan 

B. Muh }ammad Abduh Dan Rashi>d Rid }a > 

1. Biografi Muh}ammad Abduh 

a. Setting Keluarga Muh }ammad Abduh 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) adalah seorang pemikir, 

teolog, mufti dan pembaharu Islam di Mesir pada akhir abad ke 19 dan awal 

abad ke 20. Ia ingin menyegarkan kembali ajaran Islam di dunia modern. 

Sebagai mufti, ia banyak memperbaharui hukum Islam. Ia mencoba 
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mencairkan kekakuan dogma Islam dan memperbaharui sistem pendidikan 

Islam, khususnya di Universitas al-Azhar.
21

 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) adalah seorang tokoh dengan 

segudang sebutan dan pujian dari para tokoh Islam. Ah }mad Ami >n (w.1373 

H/1954 M) menyebutnya sebagai salah satu zu’ama>’ al-isla >h (pemimpin 

perbaikan agama). Uthma >n Ami >n menyebutnya dengan Ra>id al-Fikr al-Mis }ri 

(pelopor pemikiran Mesir). Sementara Abba >s Aqqa>d (w.1964 M) 

menyebutnya dengan Abqari > al-is }la>h wa al-ta’li >m (pelopor dalam perbaikan 

agama dan pendidikan), Muh }ammad H{usain al-Dhahabi (w.1397 H/1977 M) 

menilainya sebagai ra>id al-laun al-adabi > al-ijtima’i > (pelopor corak budaya 

kemasyarakatan) dalam tafsir kontemporer.
22

 

Nama lengkapnya adalah Muh }ammad ibn Abduh ibn H {asan 

Khairullah. Ia dilahirkan di kampung Mah }allat Nas }r di kabupaten Buh}airah 

pada 1849 M, sekitar 15 km dari kota Damanhur.
23

 Ia berasal dari keluarga 

yang tidak tergolong kaya, bukan pula keturunan bangsawan. Namun 

demikian ayahnya dikenal sebagai orang terhormat yang suka memberi 

pertolongan.
24

 Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) berkata:  

Aku beranggapan bahwa ayahku adalah orang yang paling mulia di 

kampungku. Bahkan aku beranggapan bahwa ayahku adalah orang 

yang paling mulia di seluruh dunia, karena aku menganggap dunia itu 

hanya kampungku. Setiap ada pejabat datang ke kampungku, lebih 

sering datang dan menginap di rumahku dari pada di rumah kepala 

desa yang sebenarnya lebih kaya, dan memiliki rumah yang banyak 

                                                           
21

 Ahmad Syahid dkk, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve), 23. 
22

 Qasib, Ittija >ha>t al-Tafsi>r fi al-Asr al-Hadi >th, 103. 
23

 Muh}ammad Imarah, al-Ima >m Muh }ammad Abduh Mujaddid al-Dunya > Bi Tajdi>d al-Di>n (Kairo: 

Da >r al-Shuru>q, 1988), 22. 
24

 Ibid. 5, Lihat juga: Quraisy Syiha >b, Studi Kritis Tafsir al-Mana >r, (Bandung : Pustaka Hidayah, 

1994), 11. 
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dan tanah yang luas. Keadaan seperti ini memberikan pelajaran 

kepadaku bahwa kemulian dan derajat yang tinggi tidak ditentukan 

oleh harta dan uang yang banyak. Sejak kecil aku menyadari 

keteguhan ayahku dalam pendirian dan perilaku keras terhadap 

musuh-musuhnya. Semua itu yang aku tiru, kecuali kekerasannya”
25

 

 

Ibu Muh }ammad Abduh juga memiliki kedudukan yang tinggi di 

kampungnya. Dia adalah seorang perempuan yang sangat menyayangi orang-

orang fakir dan miskin.
26

 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) hidup dalam lingkungan 

keluarga petani di pedesaan. Semua saudarannya membantu ayahnya 

mengelola usaha pertanian, kecuali Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) 

yang oleh ayahnya ditugaskan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Pilihan ini 

mungkin hanya suatu kebetulan atau mungkin juga karena ia sangat dicintai 

ayah serta ibunya.
27

 

b. Pendidikan Muh}ammad Abduh 

Dalam usia 12 tahun, Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) telah 

hafal al-Qur’a >n. Kemudian, pada usia 13 tahun ia dibawa ke T }ant }a untuk 

belajar di Masjid Ah }madi. Masjid ini sering disebut „Masjid Syeikh Ah }mad‟, 

yang kedudukannya dianggap sebagai level kedua setelah al-Azhar dari segi 

pembelajaran al-Qur’a>n. Pelajaran di masjid Ah }madi ini ia selesaikan selama 

2 tahun. Namun Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) merasa tak mengerti 

apa-apa. Tentang pengalamannya ini Abduh (w.1323 H/1905 M) 

menceritakan:  

                                                           
25

 Rashi>d Rid }a >, Ta >ri>kh al-Usta >dh al-Ima>m Muh }ammad Abduh, (Percetakan al-Manar, 1931), 14. 
26

 Shaha >tah, Manhaj al-Ima>m Muh}ammad Abduh Fi Tafsi >r al-Qur’a >n al-Kari>m, 4. 
27

 Ibid., 5. 
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Satu setengah tahun saya belajar di masjid Syeikh Ah }mad dengan tak 

mengerti suatu apapun. Ini adalah karena metodenya yang salah. 

Guru-guru mulai mengajak kita untuk menghafal istilah-istilah 

tentang nahwu dan fiqh yang tak kita ketahui artinya, guru tak merasa 

penting apakah kita mengetahui atau tidak mengerti istilah-istilah 

itu.
28

  

 

Pada saat Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) berumur 16 tahun, 

tepatnya pada tahun 1865, ia menikah dan bekerja sebagai petani. Namun hal 

itu hanya berlangsung selama 40 hari. Karena ia harus pergi ke Tant }a untuk 

belajar kembali. Paman Muh }ammad Abduh, Darwisy Khadr -seorang sufi 

dari Tarekat Syadziliyah- telah membangkitkan kembali semangat belajar dan 

antusiasme Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) terhadap ilmu dan 

agama. Syeikh ini mengajarkan kepadanya disiplin etika dan moral serta 

praktek zuhud. Meski Abduh (w.1323 H/1905 M) tidak lama bersama Syeikh 

Darwish, sepanjang hidupnya Abduh (w.1323 H/1905 M) tetap tertarik 

kepada kehidupan ruhaniah tas }awwuf.
29

 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) menceritakan pengalamanya, 

bahwa tidak lebih dari lima hari dari masa pertemuannya dengan syekh 

Darwish semua pandangannya berubah. Semua yang sebelumnya ia senangi 

seperti bermain, bercanda dan berbangga-bangga telah berubah menjadi hal-

hal yang paling ia benci.
30

 Ia mengatakan: 

Pada suatu hari di bulan Rajab pada tahun 1282 H aku bersama-sama 

para siswa lain sedang membaca buku, aku membaca sharh al-Zarqa >ni 

untuk mereka. Aku melihat di depanku seseorang yang menyerupai 

orang-orang majdhu>b. Ketika aku angkat kepalaku kepadanya, dia 

mengatakan: “betapa manisnya manisan mesir yang putih”. Aku 

                                                           
28

 Nasution, Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran Dan Gerakan, 59. 
29

 Abd Alla >h Mahmu >d Shah}atah, Manhaj Muh}ammad Abduh,  9-10. 
30

 Rashi>d Rid }a >, Ta >ri>kh al-Usta >dh al-Ima>m Muh }ammad Abduh, 14. 
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berkata kepadanya: “Di mana manisan yang ada padamu?”, Dia 

menjawab: “Subhanallah! Barang siapa yang sungguh-sungguh maka 

dia akan sukses!”, kemudian dia pergi. Aku menganggap bahwa itu 

adalah ilham yang Allah berikan kepadaku untuk mengantarkanku 

belajar ilmu di Mesir, bukan di T {ant }a”
31

 

 

Pada bulan Pebruari tahun 1866, Abduh (w.1323 H/1905 M) 

meninggalkan istri dan keluarganya menuju Kairo untuk belajar di al-Azhar. 

Harapannya itu tak terpenuhi. Ia keluar karena proses belajar yang 

berlangsung menonjolkan ilmu dan hafalan luar kepala tanpa pemahaman, 

seperti pengalamannya di T }ant }a. Inilah juga yang melatar belakangi 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) ingin mengadakan pembaharuan 

dalam bidang pendidikan.
32

 

Paham terhadap materi pembelajaran adalah tujuan dari belajar, 

sebagimana penegasan Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan 

oleh al-Bukha>ri >. Rasulullah menerangkan bahwa orang yang dikehendaki 

kebaikan oleh Allah, maka ia akan diberi pemahaman ilmu agama. Namun 

hafalan juga sangat penting dalam proses pembelajaran. Sehingga muncul 

sebuah kaidah yang sangat terkenal “ilmu itu di hati bukan di tulisan”. Ketika 

hafalan menjadi tujuan dari pembelajaran dengan mengabaikan pemahaman 

maka ini menjadi problem serius dalam proses pembelajaran agama, 

sebagaimana dikemukakan oleh Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M). 

Meskipun tidak lama Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) di al-

Azhar, namun di tempat ini ia berkenalan dengan para dosen yang sangat 

                                                           
31

 Muh}ammad 'Ima >rah, al-Manhaj al-Is}la >hi Li Muh }ammad Abduh, (Iskandariyah: Maktabah 

Iskandariyah, 2005), 14. 
32

 Abd Alla >h Mahmu >d Shaha >tah, Manhaj Muh}ammad Abduh, 12. 
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dikaguminya. Mereka seperti H {asan al-T{awi >l (W.1317 H/ 1899 M) yang 

mengajarkan filsafat karya Aristoteles dan Ibnu Sina, Muh }ammad al-Basyumi 

yang ahli di bidang sastra dan bahasa.
33

 

Tiga tahun setelah Abduh (w.1323 H/1905 M) di al-Azhar (tahun 

1871 M), Jama >l al-di >n  al-Afgha>ni > (w.1315 H/1897 M) datang ke Mesir, dan 

Abduh segera bergabung bersamanya. Di bawah bimbingan  al-Afgha>ni> 

(w.1315 H/1897 M), Abduh (w.1323 H/1905 M) mulai memperluas studinya 

sampai meliputi filsafat dan ilmu sosial serta politik. Sekelompok pelajar 

muda al-Azhar bergabung bersamanya, termasuk pemimpin Mesir di 

kemudian hari, Sa‟ad Zaghlu >l (w.1346 H/1927 M). Al-Afgha>ni > (w.1315 

H/1897 M) aktif memberikan dorongan kepada murid-muridnya ini untuk 

menghadapi intervensi Eropa di negeri mereka dan pentingnya melihat umat 

Islam sebagai umat yang satu.
34

 

Pada periode ini menurut Quraisy Syiha>b (l.1944 M),  al-Afgha>ni > 

{(w.1315 H/1897 M) telah berhasil merubah pandangan Muh }ammad Abduh 

(w.1323 H/1905 M) dari kecenderungan pada tasawwuf dalam arti sempit 

kepada tasawwuf dalam arti yang lain, yaitu perjuangan untuk perbaikan 

keadaan masyarakat dan membimbing mereka untuk maju serta membela 

ajaran-ajaran Islam. Hal ini dilakukan melalui pemahaman ajaran-ajaran 

lawan dan membantahnya sambil mempelajari faktor-faktor yang menjadikan 

                                                           
33

 Shiha >b, Rasionalitas al-Qur’a >n: Study Kritis Atas Tafsir al-Mana>r, 8. 
34

 Ibid.,13. 
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dunia barat mencapai kemajuan, guna diterapkan dalam masyarakat Islam, 

selama faktor-faktor tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.
35

 

Setelah dua tahun sejak bertemu dengan  al-Afgha>ni > {(w.1315 H/1897 

M), Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) menulis beberapa buku tentang 

filsafat, ilmu kala >m (teologi) dan tasawwuf serta mengkritik pendapat-

pendapat yang dianggapnya salah. Di antara buku yang ia tulis adalah Risa >lah 

al-‘A>ridlah (1873), H{ashiyah Sharh } al-Jala >l al-Dawwa >ni li al-Aqa>id adh-

dhuhiyyah (1875). Abduh (w.1323 H/1905 M) juga menulis artikel-artikel 

pembaruan di surat kabar al-Ahra>m, Kairo. 
36

 

Pada tahun 1877 M,  Abduh (w.1323 H/1905 M) mengikuti ujian 

akhir di al-Azhar. Mayoritas penguji telah saling berpesan untuk tidak 

meluluskan, karena pemikiran-pemikirannya yang tidak lazim dan 

pergaulannya dengan Jama >l al-Di >n al-Afgha>ni > {(w.1315 H/1897 M). Tetapi 

karena kemampuan ilmiah Abduh yang baik, sehingga Muh }ammad al-Mahdi 

al-Abba>si >, ketua panitia ujian tersebut meluluskannya dengan peringkat 

kedua.
37

 

c. Kontroversi Pemikiran dan Pandangan Politik Muh }ammad Abduh 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) adalah seorang tokoh 

kontroversial di dunia Islam. Banyak umat Islam yang memujinya dengan 

menyematkan berbagai gelar prestisus kepadanya. Tetapi juga tidak sedikit 

yang mencela dan menyesatkannya. Kontroversi Muh }ammad Abduh (w.1323 

                                                           
35

 Shiha >b, Rasionalitas Al-Qur’a >n: Study Kritis Atas Tafsir Al-Mana>r, 9. 
36

 Ibid., 9. 
37

 Ima >rah, al-Manhaj al-Is}la >hi Li Muh }ammad Abduh, 16. 
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H/1905 M) adalah pengaruh Jama >l al-Di >n al-Afgha>ni > {(w.1315 H/1897 M), 

gurunya, yang juga tokoh misterius yang selain menuai pujian, juga celaan 

dari berbagai pihak. 

Muh }ammad H {usain membuka sebuah temuan tentang al-Afgha>ni > 

{(w.1315 H/1897 M). Ia mengemukakan, sebenarnya Jama >l al-Di >n al-Afgha>ni> 

{(w.1315 H/1897 M) adalah seorang yang berkebangsaan Iran, ber-madhhab 

Shi >‟ah, bukan berkebangsaan Afganistan yang ber-madhhab Ahlussunnah 

sebagaimana klaimnya. Ia mengaku bernasab sampai kepada Rasulullah, 

namun tidak ditemukan bukti yang membenarkan hal itu.
38

  

Di antara bukti al-Afgha>ni > {(w.1315 H/1897 M) berkebangsaan Iran 

dan berakidah Shi >‟ah Ja‟fari> adalah penjelasan putra dari saudara 

perempuannya yang bernama Mirza Lut }f Alla>h Kha>n dalam kitabnya. Mirza 

inilah orang yang selalu bersamanya ketika mengunjungi Iran, wafat pada 

1340 H. Dalam kitab tersebut ia menyebutkan bukti yang sangat banyak, 

bahwa Jama >l al-Di >n al-Afgha>ni > {(w.1315 H/1897 M) berasal dari Iran, daerah 

Asad Abad, dekat Hamadhan, dan ber-madhhab Shi >‟ah Ja‟fari>.
39

 

Menurutnya, al-Afgha>ni > {(w.1315 H/1897 M) menyembunyikan 

identitasnya untuk merahasiakan akidah Shi >‟ah yang dianutnya di negara-

negara Uthmaniyyah, seperti Afganistan yang penduduknya ber-madhhab 

Ahlussunnah Wa al-Jama>‟ah dalam akidah, ber-madhhab H{anafi > dalam 

fiqih.
40

  

                                                           
38

 Qasib, Ittija >ha>t al-Tafsi>r fi al-Asr al-Hadi >th, 113.  
39

 Ibid. 
40

 Ibid., 114. 
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Di antara hal yang mencurigakan dari sosok Jama >l al-Di >n al-Afghani > 

{(w.1315 H/1897 M) adalah bahwa seluruh kegiatannya bersifat rahasia. Dia 

yang pertama kali membuat organisasi-organisasi yang bersifat rahasia di 

Mesir. Di antara organisasi tersebut adalah Jam’iyyah Mis }r al-Fata >t al-

Sirriyyah. Ia juga menerbitkan sebuah koran ‘Mis }r al-Fatat’, anggotanya 

tidak ada satupun dari Mesir, sebagaimana disampaikan oleh Muh }ammad 

Abduh (w.1323 H/1905 M). Anggotanya sebagian besar adalah para pemuda 

Yahudi.
41

 

Setiap peneliti yang mengkaji tentang Jama>l al-Di >n al-Afghani > 

{(w.1315 H/1897 M) selalu bertanya-tanya tentang identitasnya yang 

sebenarnya. Apa motif perpindahannya dari satu negara ke negara yang lain, 

dari Iran, Afganistan, India, Hijaz, Mesir, Turki, Prancis, Inggris dan Rusia?, 

Kenapa dia merubah-ubah identitasnya di setiap Negara?. Dari mana dia 

mendapatkan uang untuk membiayai perjalanannya ke berbagai negara?. 

Kenapa dia merahasiakan pergerakannya?, dan berbagai misteri lainnya.
42

 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) sendiri, setelah pertemuannya 

dengan Jama >l al-Di >n al-Afgha>ni > {(w.1315 H/1897 M) memiliki pemikiran-

pemikiran yang berbeda dengan pemikiran umumnya umat Islam. Sehingga 

hampir saja tidak diluluskan dalam ujian akhir di Universitas al-Azhar. 

Setelah menyelesaikan studi di al-Azhar, ia dipercaya untuk mengajar 

di lembaga yang sama. Di al-Azhar, Abduh mengajar ilmu logika dan ilmu 

kalam (teologi). Di rumah ia mengajar materi akhlak karya Ibn 

                                                           
41

 Ibid. 
42

 Ibid., 116. 
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Miskawaih, Muqaddimah ibn Khaldu>n, dan sejarah kebudayaan Eropa karya 

Guizot yang diterjemahkan oleh T {aht }awi ke bahasa Arab.
43

  

Pada tahun 1878, Abduh diangkat sebagai pengajar sejarah di Da >r al-

Ulu>m serta ilmu-ilmu bahasa arab pada madrasah al-Ida>rah wa al-Alsun 

(Sekolah administrasi dan bahasa-bahasa).
44

 

Pada tahun 1879, Jama>l al-di >n al-Afgha>ni > {(w.1315 H/1897 M) diusir 

oleh Pemerintah Mesir dan Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) 

diberhentikan sebagai pengajar serta diasingkan di tempat kelahirannya. 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) terbukti terlibat dalam partai politik 

rahasia yang dibentuk oleh Jama >l al-di >n al-Afgha>ni (w.1315 H/1897 M) di 

Mesir, al-Hizb al-Wat }ani al-H{urr yang mengumandangkan slogan “Mesir 

untuk bangsa Mesir”.
45

 

Pada tahun 1880, setelah ada perubahan kabinet, Abduh (w.1323 

H/1905 M) dibebaskan kembali dan diserahi tugas memimpin surat kabar 

resmi pemerintah, yaitu al-Waqa >’i al-Mis }riyah. Media ini digunakan Abduh 

untuk melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.
46

 

Pada tahun 1882, setelah revolusi Urabi, Abduh diasingkan kembali 

oleh Pemerintah selama tiga tahun dengan memberi hak kepadanya memilih 

tempat pengasingannya. Ia memilih Bairut sebagai tempat pengasingannya. 

                                                           
43

 http://harjasaputra.com/riset/muh }ammad-abduh-dan-ide-ide-pembaharuannya/itemid-832.html. 

Diakses 10/5/2018 
44

 Shiha >b, Rasionalitas Al-Qur’a >n: Study Kritis Atas Tafsi >r al-Mana>r, 10. 
45

 „Ima >rah, al-Manhaj al-Isl}a >hi> Li Muh }ammad Abduh. 18 
46

 Ibid., 19. 
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Pemerintah melakukan kebijakan ini karena Abduh terlibat dalam revolusi 

Urabi.
47

 Setelah satu tahun di Bairut, ia diundang gurunya ke Paris. 

Pada tahun 1883 Abduh pergi ke Paris menyusul gurunya  al-Afgha >ni 

{(w.1315 H/1897 M). Di sana keduanya menerbitkan surat kabar al-Urwah al-

Wuthqa >, yang bertujuan mendirikan Pan Islamisme serta menentang 

penjajahan barat, khususnya Inggris. Surat kabar ini pertama kali diterbitkan 

pertama kali pada 13 Maret 1884. Setelah terbit sebanyak 18 edisi, surat 

kabar ini ditutup pada tahun 1884.
48

  

Pada tahu 1885, Abduh meninggalkan Paris menuju Bairut Lebanon. 

Di sana ia mengajar dan menulis beberapa buku, di antaranya Risal >ah al-

Tawh}i >d, Sharh } Nahj al-Bala >ghah, Terjemah buku al-Radd ‘ala al-Dahriyah 

karya Jama>l al-di >n al-Afgha>ni (w.1315 H/1897 M) dan Sharh } Maqa >mat Badi>’ 

al-Zama>n al-Hamaz }a>ni.
49

 

Di Masjid al-Umari Bairut, Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) 

membuka majlis ilmu tentang tafsir. Pengajian dilakukan sebanyak tiga kali 

dalam seminggu. Ia mempraktikkan metode tafsir modern sebagaimana 

diajarkan oleh al-Afgha >ni (w.1315 H/1897 M), yakni penafsiran dengan 

pendekatan rasionalitas.
50

 

Pada tahun 1888 M pemerintah Mesir mencabut hukuman 

pengasingan Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M). Pencabutan tersebut 

atas usulan penguasa Turki di Bairut. Karena Abduh melakukan aktifitas-

                                                           
47

 Ibid., 20. 
48

 Ibid., 23. 
49

 Shiha >b, Rasionalitas Al-Qur’a >n: Study Kritis Atas Tafsir al-Mana>r, 11. 
50

 „Ima >rah, al-Ima >m Muh}ammad Abduh Mujaddid al-Dunya Bi Tajdi >d Al-Di>n, 37. 
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aktifitas politis di Bairut. Setelah kembali ke tanah airnya Muh }ammad Abduh 

(w.1323 H/1905 M) diberi tugas sebagai hakim di Pengadilan daerah Banha. 

Pemerintah Mesir sengaja merintangi Abduh untuk mengajar, agar pemikiran-

pemikirannya yang bertentangan dengan pemerintah Mesir tidak dapat 

ditularkan kepada para putra dan putri Mesir.
51

 

Pada tahun 1899 M, Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) diangkat 

menjadi mufti kerajaan Mesir. Ia juga diangkat sebagai anggota Majelis Shu>ra 

Kerajaan Mesir, bagian perundang-undangan.  Pada tahun 1905 M, 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) mencetuskan ide pendirian 

Universitas Mesir. Namun ide ini baru terlaksana setelah ia meninggal dunia. 

Universitas ini kemudian dikenal dengan nama “Universitas Kairo”.
52

 

Pada bulan Juni 1899, Abduh mulai membuka pengajian tafsir di al-

Azhar. Pengajian tersebut berlangsung selama 6 tahun, sampai Abduh wafat. 

Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) merangkum materi pengajian tersebut dan 

menerbitkannya dalam majalah yang dipimpinnya, majalah al-Mana >r. Setelah 

Abduh wafat, Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) melanjutkan tafsir tersebut, 

meski juga tidak sampai selesai.
53

 

Pada 11 Juli 1905, pada masa puncak aktivitas membina umat, 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) meninggal dunia di Kairo, Mesir. 

Yang menangisi kepergiannya bukan hanya umat Islam, tetapi ikut pula 

berduka sekian banyak tokoh non Muslim.
54
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52

 Ibid., 13. 
53

 „Ima >rah, al-Manhaj al-Is}la >hi> Li Muh }ammad Abduh, 32. 
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2. Rashi >d Rid}a> 

a. Setting Keluarga Rashi >d Rid}a> 

Nama lengkap Muh }ammad Rashi >d Rid }a adalah al-Sayyid Muh }ammad 

Rashi >d Rid }a ibn Ali Rid}a> ibn Muh }ammad Shams al-Di >n ibn al-Sayyid Bahar al-

Di >n ibn al-Sayyid Munla „Ali > Khali >fah al-Baghda>di >.
55

 Ia dilahirkan di Qalmun, 

suatu kampung sekitar 4 Km dari Tripoli, Lebanon, pada bulan Juma >da al-„U<la 

1282 H (1864 M). Dia adalah seorang bangsawan Arab yang mempunyai garis 

keturunan langsung dari Sayyidina Husain, putra Ali ibn Abi T }a>lib dan Fa >t }imah 

putri Rasulullah.
56

 

Keluarga Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) adalah keluarga yang taat 

beragama serta menguasai ilmu-ilmu agama. Salah seorang kakeknya yang 

bernama sayyid Syaikh Ah }mad dikenal sangat wara’, seluruh waktu ia gunakan 

untuk membaca dan beribadah, serta tidak menerima tamu kecuali hanya 

sahabat-sahabat terdekat dan para ulama. Kondisi keluarga yang agamis 

memberi pengaruh positif pada diri Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M), terutama 

sang ayah sebagaimana diceritakan oleh Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) 

sendiri. Ia berkata: 

Ketika aku mencapai umur remaja, aku melihat di rumah kami pemuka-

pemuka agama Kristen dari Tripoli dan Lebanon, bahkan aku lihat pula 

pendeta-pendeta, khususnya pada hari-hari raya. Aku melihat ayahku 

berbasa basi dengan penguasa dan pemuka-pemuka masyarakat Islam. 

Ayahku menyebut apa yang ia ketahui tentang kebaikan-kebaikan mereka 

secara obyektif, tetapi tidak di hadapan mereka. Ini adalah salah satu sebab 

mengapa aku menganjurkan untuk bertoleransi serta mencari titik temu dan 

                                                           
55

Muh }ammad Ali Aya >zi>, Al-Mufassiru >n: Haya >tuhum Wa Manhajuhum (Teheran: Wazarat al-

Thaqa>fah wa al-Irshad al-Islami >, 1373), 665. 
56

 Ibid., 666. 
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kerja sama antara semua penduduk negeri atas dasar keadilan dan kebajikan 

yang dibenarkan oleh agama, demi kemajuan negara. 

 

b. Pendidikan Rashi >d Rid}a> 

Setelah melalui masa pengasuhan dalam lingkungan keluarga sendiri, pada 

usianya yang ketujuh tahun, Muh }ammad Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) 

dimasukkan orang tuanya ke sebuah lembaga pendidikan dasar yang disebut 

Kutta>b yang ada di desanya. Di sini dia mulai belajar membaca al-Qur’a>n, 

menulis dan berhitung. Beberapa tahun kemudian, setelah menamatkan 

pelajarannya di lembaga pendidikan dasar itu, Rashi >d Rid}a (w.1354 H/1935 M) 

meneruskan pelajarannya di Madrasah Ibtida >iyah al-Rushdiyah di kota Tripoli. 

Di madrasah tersebut diajarkan nah}wu, s }arf, berhitung, geografi, akidah dan 

ibadah. Dia pun keluar dari madrasah itu setelah kurang lebih satu tahun 

lamanya belajar disana.  

Pada tahun 1882, ia meneruskan pelajaran di madrasah al-Wat }a>niyah al-

Isla>miyah di Tripoli. Di madrasah ini, selain bahasa Arab, diajarkan pula bahasa 

Turki dan Perancis, selain pengetahuan-pengetahuan agama juga pengetahuan-

pengetahuan modern. Di samping itu, Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) 

memperoleh tambahan ilmu dan semangat keagamaan melalui membaca kitab-

kitab yang ditulis al-Ghaza>li >, antara lain Ihya >’ Ulu>m al-Di >n. Kitab tersebut 

sangat mempengaruhi jiwa dan kehidupannya, terutama sikap patuh pada hukum 

dan baktinya terhadap agama. 

Madrasah ini didirikan dan dipimpin oleh seorang ulama besar ketika itu, 

yaitu al-Syaikh H {usain al-Jisr (w.1909 M). Al-Jisr (w.1909 M) inilah yang 

memberi pengaruh besar terhadap perkembangan keilmuan Rashi >d Rid}a> (w.1354 
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H/1935 M). Ia pernah memberikan kesempatan kepada Rid }a> (w.1354 H/1935 M) 

untuk menulis di sebuah surat kabar Tripoli.
57

   

Selain al-Jisr (w.1909 M), guru Rashi >d Rid }a> yang lain adalah Mah }mu>d 

Nashabah seorang ulama ahli di bidang hadis, Muh }ammad al-Qawiji seorang 

ulama ahli hadis juga, Abd al-Ghani al-Ra>fi >, Muh }ammad al-H {usaini dan 

Muh }ammad Ka>mil al-Ra>fi >.
58

 

Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) membagi waktunya hanya untuk belajar 

dan beribadah. Ibunya bercerita bahwa semenjak Rid }a> dewasa ia tidak pernah 

melihat putranya tidur. Karena Rid }a> (w.1354 H/1935 M) tidur setelah keluarga 

tidur, dan telah bangun tidur sebelum keluarga bangun tidur.
59

 

Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) menulis dalam buku hariannya: 

Aku selalu berusaha agar jiwaku suci dan hatiku jernih, supaya aku siap 

menerima ilmu yang bersifat ilham serta berusaha agar jiwaku bersih 

sehingga mampu menerima segala pengetahuan yang dituangkan ke 

dalamnya.
60

 

 

Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) adalah seorang penganut Tarekat 

Naqshabandiyah. Pengalaman dalam tarekat menjadikannya mampu berbicara 

tentang tasawwuf dengan mantab, menerima yang baik, menolak yang 

bertentangan dengan agama, serta mengajak untuk mengadakan perbaikan-

perbaikan seperlunya. Kemampuan di bidang tasawwuf juga ditopang oleh 

kegemarannya membaca kitab-kitab tasawwuf karya al-Ghaza>li >.
61
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 Syihab, Rasionalitas Al-Qur’a >n: Study Kritis Atas Tafsir Al-Manar, 73. 
58

 Ibid.,74. 
59

 Ibid., 75. 
60

 Ibid., 75. 
61

 Ibid., 75. 
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Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) adalah seorang ulama yang produktif.  Ia 

telah berhasil menulis sekian banyak karya ilmiah, antara lain kitab al-H{ikmah 

al-Shar’iyah fi Muh }akamat al-Dariyah wa al-Rifa >iyah al-Azhar wa al-Mana>r, 

Ta>ri >kh al-Usta >dh al-Ima>m, Dhikra al-Mawlid al-Nabawi>, Nida >’ al-Jins al-Lat }i >f, 

Tafsi>r al-Mana>r dan lainnya. 

Muh }ammad Rashi >d Rid}a> meninggal pada tanggal 23 Jumadil „Ula 1354 H, 

bertepatan dengan 22 Agustus 1935 M. Ia wafat dalam kecelakaan ketika 

melakukan perjalanan pulang dari Suez di Mesir. 

c. Kontroversi Pemikiran dan Pandangan Politik Rashi >d Rid}a> 

Pemikiran dan pandangan politik Rashi >d Rid}a (w.1354 H/1935 M) sangat 

dipengaruhi oleh gurunya Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M). Pertemuan 

Rashi >d Rid}a> (w. 1935) dengan Muh }ammad Abduh bermula ketika ia membaca 

majalah al-urwah al-wuthqa yang diterbitkan oleh Jama>l al-Di >n al-Afgha>ni 

{(w.1315 H/1897 M) dan Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M). Majalah ini 

tersebar luas ke seluruh dunia Islam, dan sampai di tangan Rashi >d Rid }a> (w.1354 

H/1935 M). 

Majalah ini memberi pengaruh besar terhadap diri Rashi >d Rid}a> (w.1354 

H/1935 M). Seorang pemuda yang berjiwa sufi berubah menjadi seorang 

pemuda yang penuh semangat. Ia menulis: 

Dengan membacanya aku berpindah ke suatu jalan baru dalam memahami 

agama Islam. Aku yakin bahwa Islam bukan hanya ru>h{ani-ukhrawi semata. 

Tetapi ia adalah agama ruhani dan jasmani, ukhrawi dan duniawi, yang 

bertujuan antara lain memberi petunjuk kepada manusia untuk 

menguasainya dengan sungguh-sungguh. 
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Kekagumannya terhadap Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) 

bertambah mendalam sejak Abduh kembali ke Bairut untuk kedua kalinya pada 

tahun 1885 dan mengajar sambil menulis buku. Pertemuan pertama terjadi ketika 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) berkunjung ke Tripoli untuk 

mengunjungi seorang temannya bernama Abd Alla>h al-Barakah. Petemuan 

kedua terjadi pada tahun 1894 di Tripoli. Kali ini Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 

M) menemani Muh }ammad Abduh sepanjang hari, sehingga ia dapat bertanya 

segala sesuatu yang masih kabur baginya.  

Pada tahun 1898 M, Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) hijrah ke Mesir 

untuk menyebarluaskan pembaharuan di Mesir. Hijrah ini dilakukan, karena di 

Siria Rashi>d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) mendapat tekanan dari kerajaan Uthma >ni 

dalam penyebaran ide-ide pembaharuan. Mesir dipilih sebagai tujuan, karena di 

sana ada Muh }ammad Abduh, guru yang telah menginspirasinya. Pada saat itu, 

Mesir juga memberi kebebasan untuk menyiarkan ide-ide pembaharuannya.
62

  

Dua tahun kemudian ia menerbitkan majalah yang diberi nama “al-

Mana>r” untuk menyebar luaskan ide-idenya dalam usaha pembaharuan.
63

 

Tujuan penerbitan al-Mana >r sama dengan al-urwah al-wuthqa >, antara lain 

mengadakan pembahasan dalam bidang agama, sosial, ekonomi, memberantas 

tah }ayyul dan bid‟ah-bid‟ah yang masuk ke dalam Islam, menghilangkan faham 

fatalisme yang terdapat dalam kalangan umat Islam serta faham-faham yang 

salah yang dianut dalam tarekat-tarekat tas }awwuf, meningkatkan mutu 

                                                           
62

 Djunaidi, “Rashi >d Rid }a >: Ide-Ide Pembaharuan,” Tajdid IX (2010), 665.  
63

 Ibid., 666. 
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pendidikan dan membela umat Islam terhadap permainan politik negara barat 

yang dapat menghancurkan dan menguburkan ajaran Islam.
64

 

Pada mulanya Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) tidak setuju, karena 

pada saat itu di Mesir sudah banyak media massa. Namun Rashi >d Rid }a> (w.1354 

H/1935 M) menyatakan tekadnya, walaupun harus menanggung kerugian 

material. Akhirnya Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) menyetujui 

penerbitan majalah tersebut, dan memilih nama al-Mana>r dari sekian banyak 

nama yang diajukan oleh Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M).
65

  

Al-Mana>r terbit perdana pada tanggal 17 Maret 1898 M, berupa media 

mingguan sebanyak delapan halaman. Majalah ini mendapat sambutan hangat, 

bukan hanya di Mesir atau negara-negara sekitarnya saja, tetapi sampai ke 

Eropa, bahkan ke Indonesia. 

Ide-ide pembaharuan Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) tidak banyak 

berbeda dengan Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Jama >l al-Di >n al-

Afgha>ni > {(w.1315 H/1897 M). Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) berpendapat 

bahwa umat Islam mundur karena tidak lagi menganut ajaran-ajaran Islam yang 

sebenarnya. Pemahaman umat Islam tentang ajaran-ajaran agama dam 

perbuatan-perbuatan mereka telah menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam. 
66

 

 

 

                                                           
64

 Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran Dan Gerakan, 70. 
65

 Shiha >b, Rasionalitas Al-Qur’a >n: Study Kritis Atas Tafsir al-Mana>r, 78. 
66

 Nasution, Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran Dan Gerakan, 70. 
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3. Pandangan Muh}ammad Abduh dan Rashi >d Rid }a> tentang Modernisasi 

Tafsir 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dikenal sebagai seorang 

pembaharu bersama gurunya Jama>l al-Di >n al-Afgha>ni > {(w.1315 H/1897 M)>. 

Sebagai seorang pembaharu, mereka sangat menggalakkan ijtiha >d bahkan 

mewajibkannya dan menyerang serta mengharamkan taqli >d. Rashi >d Rid}a> 

(w.1354 H/1935 M) dinilai sebagai penerjemah pemikiran Muh }ammad Abduh 

dan komentator serta juru bicara resminya. Pemikiran-pemikiran tersebut 

tertuang dalam kitab tafsir monumental meraka yang dikenal dengan tafsir al-

Mana>r. 

Menurut Abduh (w.1323 H/1905 M), tafsir al-Qur‟a>n dapat 

diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:
67

 

a. Tafsir kering yang justru menjauhkan dari Allah dan kitab-Nya. Tafsir ini 

hanya berisi penjelasan kosa kata al-Qur’a>n, i’ra>b dari kalimat-kalimat al-

Qur’a>n. Menurut Abduh (w.1323 H/1905 M) kitab seperti ini tidak layak 

untuk disebut sebagai tafsir. Kitab ini lebih tepat untuk disebut pelatihan 

dalam berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, seperti nahwu, s }arf, 

bala >ghah dan seterusnya.  

b. Tafsir yang berkonsentrasi pada pemahaman maksud dari al-Qur’a>n, 

h}ikmah al-tashri >’ dalam akidah maupun ah}ka>m. Sehingga akan 

memotivasi pembaca untuk mengaplikasikan ajaran Islam dalam 

kehidupan sehari-hari. 

                                                           
67

 Qasib, Ittijaha>t al-Tafsi>r fi al-Asr al-Hadi >th, 125. 
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Bagi Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M), tafsir al-Qur’a>n hendaknya 

mampu membuat orang memahami al-Qur’a >n sebagai sumber agama yang 

memberi petunjuk kepada seluruh umat manusia untuk meraih kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat.
68

 Tafsir al-Qur’a >n jangan justru membela idiologi 

tertentu. 

Tujuan pokok penafsiran al-Qur’a >n adalah menekankan fungsi 

kehidayahan al-Qur’a>n untuk manusia, agar mereka dapat menjalani kehidupan 

di bawah bimbingan dan petunjuk al-Qur’a>n. Fungsi tersebut dijelaskan dalam 

Q.S al-Baqarah: 185: 

نَ الْْدَُى وَالْفُرْقاَنِ  نَاتٍ مِّ  شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أنُزلَِ فِيوِ الْقُرْآنُ ىُدًى لِّلنَّاسِ وَبَ ي ِّ
(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di 

dalamnya diturunkan (permulaan) al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia 

dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang 

hak dan yang batil).
69

 

 

Kitab-kitab tafsir klasik dinilai oleh Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 

M) tidak mencerminkan fungsi al-Qur’a>n sebagai kitab petunjuk bagi manusia, 

karena hanya sekedar berisi pemaparan atas berbagai pendapat para ulama yang 

saling berbeda.
70

  

Salah satu ide modernisasi Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan 

Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) dalam tafsirnya berangkat dari keprihatinan 

terhadap fakta kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek dan kehidupan, 

karena mereka tidak lagi menganut ajaran Islam yang sebenarnya. Perilaku umat 

                                                           
68

 Muh}ammad ‟Imarah, al-A’ma >l al-Ka >milah Li al-Ima >m al-Shaikh Muh}ammad Abduh (Bairut: 

Da >r al-Shuru>q, 1993), 9. 
69

 Departemen Agama Republik Departemen Agama, Al-Qur’a >n Dan Terjemahnya (Surabaya: 

Duta Ilmu, 2009), 36. 
70

 Muh}ammad Abduh, Fa >tih }ah al-Kita >b, (Kairo: Kita >b al-Tah}ri>r, 1382 H), 13. 
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Islam juga sudah banyak yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Bid‟ah 

yang merugikan bagi perkembangan dan kemajuan umat sudah banyak masuk ke 

dalam Islam. Misalnya, anggapan yang menyatakan bahwa dalam Islam terdapat 

ajaran kekuatan rohani yang membuat pemiliknya dapat memperoleh segala apa 

yang dikehendakinya. Padahal menurut ajaran agama, kebahagiaan dunia dan 

akhirat hanya dapat diperoleh melalui amal usaha yang sesuai dengan sunnah 

Alla>h. 

Sebagai tafsir yang membawa pembaharuan, tafsi >r al-Mana >r  banyak 

berbicara tentang sunnah Alla>h dan menggugah kesadaran umat terhadapnya. 

Hal tersebut terlihat dengan jelas ketika menafsirkan ayat-ayat akidah (teologis) 

khususnya yang berkenaan dengan hubungan antara takdir, kehendak, 

kekuasaan, dan keadilan Allah dengan kehendak, kebebasan, dan kemampuan 

manusia. Karena itu, maju-mundurnya suatu bangsa, berkembang-runtuhnya 

suatu negara, bahagia-sengsaranya seseorang dan kalah menangnya suatu kaum 

di dalam peperangan menurut teologi yang dikembangkan oleh Rashi >d Rid }a> 

(w.1354 H/1935 M), tidak tergantung pada nasib, tetapi tergantung pada sejauh 

mana adanya keserasiannya antara perilaku mereka dengan sunnah Alla>h.
71

  

Muh }ammad Quraisy Syiha>b (l.1944 M) menuturkan beberapa pandangan 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) tentang kitab tafsir dan penafsiran:
72

 

1. Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) menilai kitab-kitab tafsir pada 

masanya dan masa-masa sebelumnya tidak lain kecuali pemaparan 

                                                           
71

 Ibid. 
72

 Shiha >b, Rasionalitas Al-Qur’a >n: Study Kritis Atas Tafsir al-Mana>r, 20. 
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berbagai pendapat ulama yang saling berbeda, dan pada akhirnya 

menjauh dari tujuan diturunkannya al-Qur’a>n. 

2. Dalam bidang penafsiran Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) 

menggarisbawahi dialog al-Qur’a>n dengan masyarakat Arab ummiyyin, 

bukan berarti bahwa ayat-ayatnya hanya tertuju kepada mereka semata-

mata, tetapi berlaku umum untuk setiap masa dan generasi. Karena itu, 

menjadi kewajiban setiap orang pandai atau bodoh untuk memahami 

ayat-ayat al-Qur’a>n sesuai dengan kemampuan masing-masing. 

Menurut Abduh (w.1323 H/1905 M), akal memiliki peranan yang sangat 

penting dalam memahami dan menafsirkan al-Qur’a>n. Menurutnya al-Qur’a>n 

berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, dalam memaparkan suatu masalah al-

Qur’a>n senantiasa menyertakan argumentasinya, bahkan juga menguraikan 

pandangan-pandangan para penentangnya seraya membuktikan kekeliruannya. 

Sebagian permasalahan agama menurut Abduh (w.1323 H/1905 M) tidak dapat 

diyakini kecuali setelah dapat dibuktikan kebenaranya dengan akal. Meskipun ia 

juga mengakui adanya permasalahan agama yang sulit dipahami dengan akal, 

namun tetap tidak bertentangan dengan akal.
73

 

Pernyataan Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) di atas sejalan dengan 

pendapat mayoritas umat Islam, Ahl al-Sunnah wa al-Jama >’ah. Akal bukan 

sumber ajaran Islam, tetapi al-Qur’a>n dan hadis. Tetapi akal dalam pandangan 

mereka adalah sha>hid al-Shar’ (saksi yang membenarkan shara’). Karena itu 

tidak ada shara’ yang kontradiktif dengan akal, demikian juga sebaliknya tidak 

                                                           
73

 Muh}ammad Abduh, Risa >lah al-Tawh }i>d (Bairut: Da >r al-Shuru>q, 1994), 24. 
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ada akal yang bertentangan dengan shara’.
74

 Berbeda dengan Mu‟tazilah yang 

meskipun secara teoritis berpendapat sama dengan Ahl al-Sunnah, namun secara 

praktis seakan-akan mereka menjadikan akal sebagai sumber ajaran Islam. 

Sehingga dalam beberapa ayat yang menurut mereka kontradiktif dengan akal, 

mereka men-ta’wil-kanya dengan takwi >l ba’i >d (ta’wi >l yang tidak didukung oleh 

dalil dan kadiah bahasa). 

Dalam permasalahan-permasalahan metafisika atau dalam beberapa 

masalah ibadah, Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) mengakui keterbatasan 

akal dan kebutuhan manusia terhadap bimbingan Nabi Muh }ammad (wahyu).
75

 

Selain peran akal, dalam penafsiran al-Qur’a>n menurut Abduh juga harus 

memandang kondisi sosial masyarakat ketika ayat tersebut ditafsirkan. Abduh 

(w.1323 H/1905 M) mengecam keras ulama-ulama yang pada masa itu 

mengharuskan masyarakat untuk mengikuti hasil pemahaman para ulama 

terdahulu tanpa menghiraukan perbedaan kondisi sosial. Hal ini menurut Abduh 

(w.1323 H/1905 M) mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat dan mendorong 

mereka mengabaikan agama.
76

 

 Berdasarkan pemikiran seperti ini Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) 

mengusulkan kepada para ulama pada saat itu agar membentuk semacam 

organisasi yang bertugas mendiskusikan persoalan-persoalan agama dan mencari 

illat dari setiap ketetapan hukum. Apabila hukum ditetapkan berdasarkan 

                                                           
74

 Abd Alla >h al-Harari, S {ari>h Al-Baya>n Fi Al-Radd ’ala Man Kha >lafa Al-Qur’a >n (Bairut: Dar al-

Mashari‟, 2012), 95. 
75

 Abduh, Risa >lah al-Tawh }i>d, 25-26. 
76

 Syihab, Rasionalitas Al-Qur’a >n: Study Kritis Atas Tafsir al-Mana>r, 23. 
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kondisi sosial tertentu maka ketika kondisi sosialnya telah berubah hukum juga 

harus ikut berubah.
77

 

C. Pemikiran Muh }ammad Abduh dan Rashi>d Rid }a> Tentang al-

La>madhhabiyyah 

Sayyid Qut }b (w.1387 H/1967 M) memberikan gambaran singkat tentang 

masyarakat di mana Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) hidup. Yaitu 

masyarakat yang beku, kaku, menutup rapat-rapat pintu ijtiha >d, mengabaikan 

peranan akal dalam memahami syariat Allah atau mengistinbatkan hukum-hukum. 

Karena mereka telah merasa berkecukupan dengan hasil karya pendahulu mereka, 

juga hidup dalam masa kebekuan akal (jumu >d) serta berlandaskan khura >fat. 

Sementara itu, di Eropa hidup suatu masyarakat yang mendewakan akal, 

khususnya setelah penemuan-penemuan ilmiah yang sangat mengagumkan ketika 

itu, di tambah lagi dengan kecaman-kecaman tajam yang dilontarkan oleh para 

orientalis terhadap ajaran-ajaran Islam.
78

 

Ketika memasuki gerbang al-Azhar, Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 

M) melihat mayoritas para ulamanya menganut pola taqli>d. Mereka mengajarkan 

kepada para mahasiswa bahwa pendapat-pendapat para ulama hanya untuk 

sekedar dihafal, tanpa mengantarkan mereka pada usaha penelitian, perbandingan, 

dan pentarjihan. Sedikit sekali di al-Azhar para dosen yang menitikberatkan pada 

penalaran dan pengembangan rasa.
79
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 Ibid. 
78

 Ibid., 13. 
79

 Shaha >tah, Manhaj al-Ima>m Muh}ammad Abduh Fi Tafsi >r Al-Qur’a >n Al-Karim, 33. 
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Atas dasar keprihatinan terhadap kondisi umat Islam saat itu, ada dua 

persoalan pokok yang menjadi fokus pemikiran Muh }ammad Abduh (w.1323 

H/1905 M), sebagaimana diakuinya sendiri. Kedua persoalan tersebut adalah: 

1. Membebaskan akal pikiran dari belenggu-belenggu taqli >d yang 

menghambat pekembangan pengetahuan agama sebagaimana halnya salaf 

al-ummah, sebelum timbulnya perpecahan; yakni memahami langsung dari 

sumber pokoknya, yaitu al-Quran. 

2. Memperbaiki gaya bahasa arab, baik yang digunakan dalam percakapan 

resmi di kantor-kantor pemerintahan, maupun tulisan-tulisan di media masa, 

penerjemah atau korespondensi.
80

 

Dalam tafsir al-Mana>r sering sekali terlontar kritik terhadap taqli >d dan 

fanatisme madhhab. Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi>d Rid}a> 

(w.1354 H/1935 M) menggunakan setiap ayat yang dapat dikaitkan dengan 

masalah taqli >d, untuk mengecam kaum muslimin yang mengikuti pendapat para 

ulama terdahulu tanpa mengetahui hujah-hujahnya. Meskipun terkadang ayat-ayat 

tersebut ditujukan untuk orang-orang Musyrik. 

Dalam menafsirkan Q.S al-Baqarah: 112:  

 فٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ ىُمْ يََْزَنوُنَ بَ لَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَوُ للِّوِ وَىُوَ مُُْسِنٌ فَ لَوُ أَجْرهُُ عِندَ رَبِّوِ وَلاَ خَوْ 

Tidak (demikian)! Barang siapa menyerah diri sepenuhnya kepada Allah, 

dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala Tuhannya dan tidak ada rasa 

takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.
81
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 Ibid., 19. 
81

 Departemen Agama, Al-Qur’a >n Dan Terjemahnya, 22. 
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Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) menjelaskan bahwa al-Qur’a>n 

mengajarkan kepada umat Islam untuk menuntut hujah. Dan ini adalah kebiasaan 

para ulama al-salaf al-s }a>lih. Dalam menyampaikan sesuatu, mereka selalu 

menyertakan dalil, mereka melarang mengambil sesuatu tanpa disertai dengan 

dalil. Namun menurut Abduh (w.1323 H/1905 M) setelah kepergian mereka, para 

ulama khalaf yang t }ali >h (tidak shalih) memilih untuk taqli>d, bahkan 

memerintahkan umat Islam untuk taqli >d, serta melarang menggunakan dalil yang 

tidak sesuai dengan pendapat yang didasarkan pada taqli >d.
82

  

Menurut Abduh (w.1323 H/1905 M), perbedaan antara Islam dan agama-

agama lain terletak pada bahwa Islam melarang taqli >d dan menuntut kepada para 

pemeluknya untuk mengetahui dalil, serta memberi kebebasan berfikir, meski 

tetap harus disertai dengan musyawarah dalam setiap permasalahan. Umat Islam 

harus merujuk pada dalil dalam setiap permasalahan, bukan sekedar mengikuti 

desas-desus yang sedang berkembang.
83

  

Pernyataan Abduh (w.1323 H/1905 M) bahwa para ulama salaf selalu 

menuntut dalil dan hujjah dalam setiap permasalahan kontradiktif dengan fakta 

tentang kondisi para salaf. Telah terbukti dengan data yang valid bahwa 

kebanyakan ulama salaf bukan mujtahid, mereka ikut (taqli>d) kepada ahli ijtiha>d 

yang ada di kalangan mereka. Bahkan para ulama hadis menyebutkan bahwa para 

mujtahid di kalangan para sahabat kurang dari 10 orang. Namun menurut al-

Harari (w.1432 H), pendapat yang benar, jumlah para mujtahid di kalangan 
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 Muh}ammad Abduh, Tafsi>r al-Qur’a>n al-Kari>m Juz ’Amma (Mesir: Sharikah Musahamah 

Mis}riyyah, 1341), 1/429.  
83

 Ibid., 1/429. 
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sahabat ada 200 sahabat. Para sahabat yang bukan mujtahid bertanya kepada para 

sahabat yang mujtahid, tanpa bertanya tentang dalil atau hujahnya.
84

  

Kritik terhadap taqli >d dan madhhab juga dilontarkan Rashi >d Rid }a> (w.1354 

H/1935 M) setelah menjelaskan tentang perbedaan pendapat umat Islam tentang 

ru’yah dan kalam Tuhan. Ia menjelaskan, selain faktor melemahnya kemampuan 

umat Islam terhadap Bahasa Arab akibat dari pertemuan budaya Arab dan non 

Arab, faktor utama adanya kesalah pamahaman dalam memahami ayat al-Qur’a>n 

adalah as }abiyyah (fanatisme) madhhab yang telah memecah belah umat Islam. 

Masing-masing orang terikat dengan madhhab masing-masing. Sehingga dalam 

memahami al-Qur’a>n dan hadis selalu disandarkan pada pendapat madhhab-nya 

sendiri. Meskipun sebagian mereka termasuk orang-orang yang ahl al-naz }ar wa 

al-istidla>l dan mengaku sebagai mujtahid. Menurut Rid }a> (w.1354 H/1935 M), 

terdapat kontradiktif antara terikat madhhab dan klaim ijtiha>d mutlak.
85

 

Faktor lainnya menurut Rid}a> (w.1354 H/1935 M) adalah menyebarnya 

cerita isra >iliya>t dan riwayat-riwayat yang mawdu >’ (palsu) dalam tafsir al-Qur’a>n 

dan kitab-kitab hadis dan juga keteledoran mayoritas umat Islam dalam meneliti 

dan membedakan antara riwayat yang benar dan yang palsu. Sehingga sebagian 

cerita isra>iliya>t itu sulit dibedakan dengan hadis-hadis marfu >’ sebagaimana 

penjelasan para hafiz }, di antaranya ibnu Kathi >r dalam kitab tafsirnya.
86

 

Taqli>d dan fanatisme madhhab menurut Rid }a> (w.1354 H/1935 M) telah 

menghilangkan keutamaan kitab Allah, berupa menghilangkan perbedaan 

                                                           
84

 Al-Harari, S }ari>h al-Baya>n Fi al-Radd ’ala Man Kha >lafa al-Qur’a>n (Bairut: Da >r al-Masha >ri>‟, 

2012), 156. 
85

 Rid }a >, Tafsi>r al-Mana >r, 9/128.  
86

 Ibid. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

122 
 

pendapat dan perpecahan yang merusak terhadap permasalahan-permasalahan 

terkait dengan agama dan umat. Orang-orang yang menganjurkan taqli >d telah 

menjadikan kitab Allah sebagai tema khila >f juga. Dan ini kontradiksi dengan 

firman Allah dalam Q.S al-Baqarah: 213: 

ريِنَ وَمُنذِريِنَ وَأنَزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ باِلَْ  ةً وَاحِدَةً فَ بَ عَثَ اللَّوُ النَّبِيِّيَن مُبَشِّ قِّ كَانَ النَّاسُ أمَُّ
لاَّ الَّذِينَ أوُتُوهُ مِن بَ عْدِ مَا جَاءَتْ هُمُ ليَِحْكُمَ بَ يْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَ لَفُواْ فِيوِ وَمَا اخْتَ لَفَ فِيوِ إِ 

نَ هُمْ  نَاتُ بَ غْيًا بَ ي ْ  الْبَ ي ِّ
Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) 

menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama 

mereka kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di 

antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang 

berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-

bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara 

mereka sendiri.
87

 

 

Menurut Abduh (w.1323 H/1905 M), hal ini juga kontradiksi dengan 

firman Allah dalam Q.S al-Nisa>‟: 59: 

وِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُ ؤْمِنُونَ باِللَّوِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ ذَلِكَ فإَِن تَ نَازَعْتُمْ فِ شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلََ اللَّ 
رٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلاً   خَي ْ

Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’a>n) dan Rasul (sunnahnya), jika 

kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan yang demikian itu, 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”
88

 

 

Tujuan dari kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya adalah 

menghilangkan pertentangan dan menghapus perbedaan pendapat yang 

menyebabkan perpecahan dan menghilangkan persatuan dalam agama. Karena itu, 

al-Qur’a>n dan Sunnah harus diposisikan di atas segala pertentangan dan 
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 Departemen Agama, Al-Qur’a >n Dan Terjemahnya, 42. 
88

 Ibid.,115. 
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perbedaan di antara madhhab. Apabila tidak demikian, berarti obat dari penyakit 

adalah penyakit itu juga.
89

 

Al-Qur’a>n sebenarnya bukan tema perselisihan di antara madhhab dalam 

Islam. Karena semua umat Islam telah bersepakat bahwa orang yang menentang 

satu ayat saja dalam al-Qur’a>n hukumnya murtad. Namun perbedaan pendapat di 

antara mereka itu dalam pemahaman al-Qur’a>n. Sedangkan tentang sunnah, selain 

ada perbedaan periwayatan juga ada perbedaan cara memahaminya. Perbedaan 

pendapat tersebut dalam ayat-ayat yang tidak qat }’i > al-dila >lah. 

Menurut Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) >, perselisihan semacam itu 

terjadi sebelum munculnya fitnah dan fanatisme madhhab, tidak setelahnya. 

Sebagian ulama madhhab H{anafi secara terus terang menyatakan bahwa menurut 

mereka yang menjadi dasar dalam setiap penetapan hukum adalah perkataan para 

ulama mereka. Apabila mereka mendapati sebuah ayat yang bertentangan dengan 

perkataan tersebut, maka mereka mencari ayat yang me-nasakh-nya. Apabila 

mereka tidak menemukannya maka mentakwil ayat tersebut. Apabila mereka 

menemukan sebuah hadis yang bertentangan perkataan ulamanya maka mereka 

akan membahas sanadnya, jika ditemukan sesuatu yang dapat mencelanya, 

mereka membuang hadis tersebut. Apabila tidak ditemukan, mereka akan 

melakukan penyelidikan secara mendalam. Hal ini menurut Abduh (w.1323 

H/1905 M) dilakukan oleh setiap penganut madhhab, kecuali beberapa orang yang 

                                                           
89

 Rid }a >, Tafsi>r al-Mana >r, 9/129. 
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berbeda dengan madhhab-nya dalam sebagian masalah kala >m dan us }u>l dengan 

dalil.
90

 

Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) juga menegaskan bahwa Allah telah 

membebankan kepada mereka untuk tidak menjadikan sesuatu yang tidak qat’i > al-

dila >lah sebagai sebab dari perpecahan dan permusuhan dan menjinakkan friksi-

friksi yang telah mendoktrin para pengikutnya dengan pemahaman seseorang 

yang disebut dengan madhhab. Mereka juga mempelajari cara membantah 

kelompok-kelompok yang menentang mereka, menfasiqkannya serta 

mengkafirkannya. Ikhtila >f seperti ini sangat membahayakan dan merusak umat 

Islam. Dan inilah yang dikehendaki dengan firman Allah kepada Rasul-Nya dalam 

Q.S al-An‟a>m: 159: 

اَ أمَْرىُُمْ إِلََ اللَّوِ ثَُُّ يُ نَبِّئُ هُم بِاَ  إِنَّ الَّذِينَ فَ رَّقُواْ دِينَ هُمْ وكََانوُاْ شِيَ عًا لَّسْتَ مِ  هُمْ فِ شَيْءٍ إِنََّّ ن ْ
 كَانوُاْ يَ فْعَلُونَ 

Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka 

menjadi (terpecah) dalam golongan-golongan, sedikitpun bukan tanggung 

jawabmu (Muh }ammad) atas mereka.  Sesungguhnya urusan mereka 

(terserah) kepada Allah. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada 

mereka apa yang telah mereka perbuat.
91 

 
Menurut Quraisy Syiha>b (l.1944 M), terkadang Muh }ammad Abduh 

(w.1323 H/1905 M) terlalu ekstrim dalam mencela taqli >d dan madhhab, sehingga 

ayat-ayat al-Qur’a>n yang sebenarnya diturunkan untuk orang-orang musyrik ia 

gunakan untuk orang-orang Islam. Bahkan ayat yang sebenarnya tidak terkait 

sama sekali dengan celaan terhadap taqli >d dan madhhab digunakan untuk 

mencelanya. Syihab mencontohkan ketika menafsirkan Q.S „Abasa: 38-42. Ayat 
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 Ibid.,  9/129-130. 
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 Departemen Agama, Al-Qur’a >n Dan Terjemahnya, 201. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

125 
 

ini sebenarnya berbicara tentang perbedaan kondisi manusia pada hari kiamat, 

antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. 

Namun dalam penafsiran ayat tersebut Muh }ammad Abduh (w.1323 

H/1905 M) mengarahkannya pada celaan terhadap taqli >d. Menurutnya orang yang 

berseri-seri wajahnya adalah mereka yang menuntut kebenaran dengan hujah, 

sehingga tidak mempercayai sesuatu kecuali berdasarkan dalil. Kemudian 

keyakinan itu diamalkan dengan sebenarnya. Sedangkan orang-orang yang 

wajahnya dipenuhi dengan debu serta ditutupi dengan kegelapan adalah mereka 

yang mengecilkan akalnya dan rela mengikuti orang-orang tuanya atau pemimpin-

pemimpin pendahulunya.
92
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 Abduh, Tafsi>r Al-Qur’a >n Al-Kari>m Juz ’Amma,  16. 
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     BAB IV 

 AL-LA <<MADHHABIYYAH DALAM PENAFSIRAN AYAT-AYAT AKIDAH 

DAN IMPLIKASINYA 

 

A. Orientasi Penafsiran al-La>madhhabiyyah dalam Penafsiran Ayat Akidah 

Dalam disiplin ilmu kala>m telah lahir berbagai madhhab yang memiliki 

pendapat saling kontradiktif dalam beberapa tema akidah. Masing-masing 

madhhab memiliki argumentasi, baik naqli> (al-Qur`a>n dan hadis) maupun aqli> 

(logika). Madhhab-madhhab ilmu kala>m yang terlibat dalam diskusi tidak 

berujung sangat banyak, di antaranya Ahl al-Sunnah Wa al-Jama>‟ah (Ash‟ariyah 

dan Ma>turidiyah)
1
, Khawa>rij, Shi >‟ah, Qadariyah, Jabriyah, Mu‟tazilah dan 

Mujassimah.  

Meskipun secara institusi, sebagian besar madhhab-madhhab tersebut telah 

punah, namun substansi doktrin akidahnya senantiasa hidup di tengah-tengah 

umat Islam. Doktrin itu ditengarai masih diyakini oleh sebagian umat Islam, baik 

secara individual maupun kelompok.  

Abd Alla>h al-Harari> (w.1432 H/2008 M) secara terbuka mengidentifikasi 

bahwa mujassimah pada masa sekarang adalah pengikut Muh }ammad bin Abd al-

Wahha>b (w.1206 H/ 1792 M) yang dikenal dengan Wahha>bi, Qadariyah pada 

masa sekarang adalah pengikut Taqi > al-Di >n al-Nabha>ni (w.1398 H/1977 M) yang 

                                                           
1
Muh }ammad Murtad }a > al-Zabi >di> menegaskan: “Apabila disebut Ahl al-Sunnah wa al-Jama >‟ah 

maka yang dimaksud adalah Asha‟irah (pengikut Abu al-H }asan al-Ash‟ari dan Ma >turidiyah 

(pengikut Abu Mans }u>r al-Ma >turidi >) Lihat: Murtad }a > Al-Zabi >di, Itha>f al-Sa>dah al-Muttaqi >n Bi 

Sharh Ihya >‟ Ulum al-Di>n (Bairut: Da>r al-Fikr, 2001), 6. 
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dikenal dengan H {izb al-Tah }ri >r dan Khawa>rij pada masa sekarang adalah pengikut 

Sayyid Qut }b (w.1387 H/1967 M) yang dikenal dengan Ikhwa >n al-Muslimi >n.
2
 

Pemikiran Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dalam ilmu kala>m secara 

khusus tertuang dalam kitab Risa >lah al-Tawhi>d. Kitab tersebut adalah materi 

pembelajaran yang didiktekan kepada para muridnya, ketika tinggal di Bairut. 

Menurut Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M), kitab ini adalah solusi bagi 

mahasiswa untuk memahami ilmu kala>m dengan lebih mudah dan relevan dengan 

kemampuan mereka. Dalam pendahuluan, ia menjelaskan bahwa ilmu 

tauhid/akidah adalah tiang yang amat kokoh dari segala ilmu. Pembahasan secara 

ringkas dalam ilmu tauhid tidak dapat memberikan kepuasan mahasiswa. 

Sebaliknya, pembahasan yang panjang lebar akan sulit dipahami, dan tidak relefan 

lagi  dengan zaman.
3
 

Harun Nasution (w.1998 M) dalam disertasinya berkesimpulan bahwa 

dalam mayoritas tema akidah, Abduh (w.1323 H/1905 M) adalah seorang 

penganut ajaran Mu‟tazilah. Bahkan dalam memposisikan akal dan wahyu ia 

dinilai lebih Mu‟tazilah dari Mu‟tazilah itu sendiri. Meskipun dalam beberapa 

tema, ia memiliki pendapat yang sama dengan Ahl al-Sunnah Wa al-Jama>‟ah 

(Ash‟ariyah dan Ma >turidiyah).
4
 Tesis ini kontradiktif dengan tesis Ali > „Aya>zi 

yang menyimpulkan bahwa madhhab kala>m Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 

M) adalah Ash‟ariyah.
5
  

                                                           
2
 Abd Alla >h al-Harari >, Tahdhi >r Min al-Firaq al-Thala >th (Bairut: Da >r al-Masha >ri>‟, 2005), 4-11. 

3
 Muh}ammad Abduh, Risa >lah al-Tawhi>d (Bairut: Da >r al-Shuru>q, 1994), 6. 

4
 Harun Nasution, Muh }ammad Abduh Dan Teologi Rasional Mu‟tazilah (Jakarta: UI-Press, 2006), 

94-95. 
5
 Muhammad Ali > Aya >zi>, al-Mufassiru >n: Haya >tuhum Wa Manhajuhum (Teheran: Waza >rat al-

Thaqa>fah wa al-Irsha >d al-Isla >mi>, 1373), 664. 
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Perbedaan penilaian tentang madhhab Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 

M) selaras dengan sikap Abduh sendiri yang menghindari ta‟as}ub (fanatisme) 

madhhab. Sehingga lebih tepat apabila ia disebut sebagai seorang pemikir 

independen. Demikian juga Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) muridnya, ia banyak 

mencela taqli >d dan mengajak umat Islam untuk ijtiha>d, sebagaimana dilakukan 

oleh Abduh (w.1323 H/1905 M).   

Indepedensi pemikiran Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d 

Rid }a> (w.1354 H/1935 M) pasti berpengaruh pada hasil penafsiran terhadap al-

Qur`a>n dalam tafsir al-Mana>r, khususnya terhadap ayat-ayat akidah. Penafsiran-

penafsiran berbeda diduga akan banyak terlahir, sehingga menarik untuk dikaji 

secara mendalam. 

Dalam penelitian ini, ayat-ayat akidah dikaji berdasarkan tema-tema yang 

diulas oleh Muh }ammad Abduh dalam Risa >lah al-Tawhi>d. Tema-tema tersebut 

adalah sebagai berikut:
6
 

1. Sifat-sifat Allah yang wajib diyakini berdasarkan hukum akal dan sifat-

sifat sam‟iyyah (sifat-sifat yang wajib diyakini berdasarkan penjelasan 

al-Qur‟an dan hadis 

2. Perbuatan Allah ta`a>la (Af‟a>l Alla >h) 

3. Perbuatan-perbuatan manusia (Af‟a>l al-„Iba>d) 

4. Al-Risa >lah al-„A<mmah 

5. Al-Laddhah al-Ru>haniyyah (kesenangan ruhani) 

6. Malaikat 

                                                           
6
 Lihat: Muh}ammad Abduh, Risa >lah al-Tawhi>d, 39-183. 
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7. Al-Qur‟a>n 

8. Agama Islam 

9. Ru‟yat Alla >h 

10. Mu‟jizah dan Kara >mah 

Tema-tema akidah di atas tidak dibahas secara keseluruhan, karena 

keterbatasan ayat-ayat al-Qur‟a>n yang ditafsirkan dalam tafsi>r al-Mana >r, yang 

hanya sampai pada surat Yu>suf.  

1. Al- Asma>’ wa-S }ifa>t  

Perdebatan tentang al-asma>‟ wa al-s }ifa>t (nama dan sifat Allah) telah 

terjadi sejak masa awal Islam. Diskusi tentang masalah ini dinilai paling krusial 

dalam ilmu kala >m. Karena memiliki korelasi secara langsung dengan ma‟rifat 

Allah (mengenal Allah) yang merupakan substansi keimanan bagi seorang 

mukmin.  

Perdebatan tentang masalah ini dipicu oleh keberadaan ayat-ayat 

mutasha >bihat di dalam al-Qur`a>n, yang secara bahasa memberi peluang adanya 

perbedaan pendapat dalam memahaminya. Karena itu studi pemikiran 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) 

tentang tema ini tidak terlepas dari pandangannya tentang muhkama >t dan 

mutasha >bihat dalam al-Qur`a>n. 

a. Konsep Muh }kamat dan Mutasha>bihat 

Al-Qur`a>n mengklasifikasikan ayat-ayat al-Qur`a>n menjadi dua 

kelompok; ayat-ayat muhkama>t dan ayat-ayat mutasha >biha >t. Klasifikasi ini 

berdasarkan firman Allah dalam Q.S Ali Imra >n: 7: 
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حـ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِِاَتٌ  ىُوَ الَّذِيَ أنَزَؿَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْوُ آياَتٌ مُّحْكَمَاتٌ ىُنَّ أُ
نَةِ وَابْتِغَاءَ تأَْوِيلِوِ وَمَا يػَعْ فَأَمَّا  لَمُ الَّذِينَ تٓ قػُلُوبِِِمْ زَيْغٌ فػَيَتَّبِعُوفَ مَا تَشَابوََ مِنْوُ ابْتِغَاءَ الْفِتػْ

إِلاَّ أوُْلُواْ تأَْوِيلَوُ إِلاَّ اللَّوُ وَالرَّاسِخُوفَ تٓ الْعِلْمِ يػَقُولُوفَ آمَنَّا بِوِ كُلٌّ مٍّنْ عِندِ رَبػٍّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ 
 الألْبَاب

 

Dialah yang menurunkan kitab (al-Qur`a>n) kepadamu (Muh }ammad). Di 

antaranya ada ayat-ayat yang muh}kamat, itulah pokok-pokok kitab (al-

Qur`a>n) dan yang lain mutasha >biha >t. Adapun orang-orang yang dalam 

hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasha >biha >t 
untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari ta‟wi >l-nya, padahal 

tidak ada yang mengetahui ta‟wi>l-nya kecuali Allah. Dan orang-orang 

yang ilmunya mendalam berkata: “Kami beriman kepadanya (al-Qur`a>n), 

semuanya dari Tuhan kami.” Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran 

kecuali orang yang berakal.
7
 

 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) menegaskan bahwa ayat ini 

merupakan bantahan terhadap orang-orang Nas }rani yang menjadikan sebagian 

ayat al-Qur`a>n sebagai dalil tentang keistimewaan Isa dari manusia lain. Dalam 

al-Qur`a>n Isa disebut sebagai „ru>h Alla >h wa kalimatuh‟. Allah membantah 

mereka, bahwa ayat tersebut tergolong sebagai ayat-ayat al-Qur`a>n ada yang 

mutasha >biha >t (memiliki beberapa makna yang serupa) dan dipahami oleh 

orang-orang Nas }rani dengan pemahaman yang bertentangan dengan ayat 

muh}kama>t yang menegaskan tawhi >d dan tanzi >h.
8
 

Para ulama berbeda pendapat tentang definisi muh}kama >t dan 

mutashabiha >t. Namun menurut Abd al-Az }i >m al-Zarqa>ni> (w.1367 H/1948 M) 

tidak ada kontradiksi di antara definisi-definisi tersebut, seluruhnya memiliki 

keserupaan. Menurutnya, definisi yang paling jelas dan mudah dicerna adalah 

                                                           
7
 Departemen Agama Republik, al-Qur‟a>n Dan Terjemahnya (Surabaya: Duta Ilmu, 2009), 63-65. 

8
 Rashi>d Rid }a >, Tafsi>r al-Mana >r, (Bairut: Da >r al-Fikr, 1350), 3/162. 
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definisi Fakhr al-Di >n al-Ra>zi (w.606 H/1210 M). Al-Ra>zi (w.606 H/1210 M) 

mendefinisikan muh}kama >t dengan ayat yang petunjuknya unggul (ra >jih), yaitu 

nas } dan z }a>hir, sedangkan mutasha >biha >t adalah ayat yang petunjuknya 

terungguli (marju >h), yaitu mujmal, muawwal dan mushkil.
9
 

Tentang ayat-ayat al-Qur`a>n yang masuk dalam kategori mutasha >bihat, 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) menyebutkan dua pendapat para 

ulama. Pertama, pendapat mayoritas umat Islam, ayat mutasha >bihat adalah 

seperti Q.S T {a>ha: 5, al-Fath }:10, al-Nisa>‟:171 dan semacamnya. Kedua, 

pendapat sebagian ulama, di dalam al-Qur`a>n tidak ada yang mutasha >biha >t, 

kecuali ayat yang berkenaan dengan berita-berita gaib, seperti kondisi akhirat 

yang berupa nikmat surga dan siksa neraka.
10

 

Menurut Abd Alla>h al-Harari> (w.1432 H/2008 M), perbedaan pendapat 

para ulama tentang ayat-ayat yang tergolong sebagai ayat mutasha >bihat dipicu 

dari perbedaan pendapat tentang waqf pada Q.S Ali Imra >n:7. Apabila waqf 

(berhenti)nya pada kata “illa> Alla >h” maka yang dimaksud adalah sesuatu yang 

hanya diketahui oleh Allah seperti waktu terjadinya kiamat dan keluarnya 

Dajja>l. Namun apabila waqf -nya pada “wa al-Ra>shikhu>na fi al-ilm” maka 

yang dimaksud adalah ayat-ayat mutasha >bihat yang dalam bahasa arab 

memiliki makna ganda yang serupa.
11

  

                                                           
9
Abd al-Az }i>m Al-Zarqa >ni>, Mana>hil al-Irfa >n Fi Ulu >m al-Qur‟a >n (Bairut: Da >r al-Kutub al-Ilmiyyah, 

2010), 425. 
10

 Rid }a >, Tafsi>r al-Mana >r, 3/166. 
11

Al-Harari, S }ari>h } al-Baya>n Fi al-Radd ‟ala Man Kha >lafa al-Qur‟a>n (Bairut: Da >r al-Masha >ri>‟, 
2012), 64-65. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, pada dasarnya tidak ada perbedaan 

pendapat para ulama tentang ayat yang masuk kategori mutasha >bihat. Seluruh 

ulama sepakat, ayat-ayat yang mempunyai makna ganda dan ayat yang 

menjelaskan tentang datangnya kiamat adalah ayat mutasha >bihat. Perbedaan 

pendapat di antara ulama adalah tentang kebolehan men-ta‟wi >l secara tafs }i >li> 

terhadap ayat-ayat mutasha >bihat.  

Menurut Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M), tasha >buh (keserupaan) 

dalam ayat mutasha >biha >t itu di antara dua makna atau lebih yang 

dikandungnya. Namun bukan berarti ayat mutasha >biha >t tidak dapat dipahami 

secara mutlak. Ayat mutasha >biha >t memiliki beberapa makna yang serupa 

dalam pemahaman, akal tidak mampu mengunggulkan salah satu maknanya. 

Menurut Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) ayat mutasha >biha >t itu seperti 

ayat tentang al-istiwa >‟ „ala al-„Arsh dan Isa ru >h Allah wa kalimatuh. Dua ayat 

ini adalah mutasha >bihat  yang akal sedikitpun tidak dapat menafikan makna 

z }a>hir-nya.
12

 

Berdasarkan makna mutasha >bihat yang pertama, maksud ittiba>‟ al-fitnah 

dalam Q.S Ali Imra >n: 7 adalah mengikuti orang-orang sesat, seperti orang-

orang musyrik dan mujassimah ketika memaknai „wa ru >h minhu‟ secara z }a>hir, 

tanpa berfikir terhadap ayat yang menjadi as }l (ayat muh}kama>t). Tujuannya 

adalah menyebarkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Mereka mengatakan: 

“sesungguhnya Allah itu adalah ruh dan nabi Isa adalah bagian dari ruh Allah 

tersebut, nabi Isa berasal dari jenis Allah dan jenis-Nya tidak terbagi-bagi, 

                                                           
12

 Rid }a >, Tafsi>r al-Mana >r, 3/165. 
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sehingga Isa adalah Allah itu sendiri”. Ta‟wi >l di sini berarti mengembalikan 

makna ayat mutasha >biha >t pada hawa nafsu mereka, tidak pada ayat-ayat 

muh}kama>t yang menjadi dasar dalam akidah.
13

 

Pernyataan Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) ini terlihat 

inkonsistensi. Karena di sini Abduh (w.1323 H/1905 M) mengingkari makna 

z }a>hir dari ayat tersebut dan mencela orang yang memahaminya secara z }a>hir-

nya. Padahal sebelumnya ia menegaskan bahwa akal tidak bisa mengingkari 

makna z }a>hir ayat mutasha >bihat dan melarang ta‟wi >l. Celaan Abduh (w.1323 

H/1905 M) terhadap pemahaman secara z }a>hir terhadap ayat mutasha >bihat 

dikarenakan makna z }a>hirnya tidak dapat diterima oleh akal. Pemaknaan “ruh 

minhu” tidak dengan makna z }a>hir-nya adalah ta‟wi>l, meskipun tanpa 

memastikan makna tertentu dari ayat tersebut.   

Sedangkan berdasarkan makna mutasha >biha >t yang kedua, menurut 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) maksud ittiba>‟ al-fitnah adalah 

mengikuti ayat mutasha >bihat dengan disertai ingkar terhadap makna ayat 

tersebut. Keingkaran bisa dikarenakan ilmu yang tidak sampai kepadanya atau 

karena indera mereka tidak mampu menganalisanya, seperti kehidupan setelah 

kematian dan perihal kehidupan akhirat.
14

 

Dalam al-Qur`a>n ayat-ayat muh}kama >t berfungsi sebagai umm al-kita >b 

(induk al-Qur`a>n). Artinya ayat-ayat tersebut merupakan dasar dan induk al-

Qur`a>n. Menurut Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) ayat muh}kama>t 

adalah as }l (dasar/pokok) yang menjadi materi pokok dakwah Islam. Ayat-ayat 

                                                           
13

 Ibid.,, 3/166. 
14

 Ibid., 
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tersebut sangat mudah dipahami dan diambil petunjuknya. Dalam memahami 

ayat mutasha >biha >t, maknanya harus diselaraskan dengan makna ayat-ayat 

muh}kamat tersebut, tidak boleh kontradiksi dengannya. Namun menurut Abduh 

(w.1323 H/1905 M),  menselaraskan makna tidak berarti boleh men-ta‟wi >l-nya. 

Tetapi wajib beriman bahwa ia dari Allah dan maknanya tidak bertentangan 

dengan makna ayat muh}kama>t.15
 

Pernyataan-pernyataan Abduh (w.1323 H/1905 M) tentang muh}kama>t 

mutasha >biha >t terlihat kontradiktif. Di satu sisi dia sependapat dengan 

mayoritas ulama bahwa makna ayat-ayat mutasha >bihat harus diselaraskan 

dengan makna ayat muh}kama>t, namun di sisi lain dia menolak ta‟wi >l. Padahal 

ta‟wi >l adalah satu-satunya mekanisme untuk menselaraskan makna ayat 

mutasha >biha >t dengan makna ayat muh}kama >t. Tanpa ta‟wil sebagian makna 

ayat mutashabiha >t akan kontradiktif dengan makna ayat-ayat muh}kama >t. 

Pernyataan lain Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) yang 

kontradiktif, ketika ia mengatakan bahwa akal tidak dapat mengunggulkan 

salah satu makna dari beberapa makna ayat mutasha >bihat yang serupa. 

Pernyataan ini kontradiktif dengan pernyataan Abduh (w.1323 H/1905 M) 

berikutnya, bahwa ayat muh}kama>t merupakan induk al-Qur`a>n yang menjadi 

referensi dalam memahami ayat-ayat mutasha >bihat. Untuk men-tarji >h beberapa 

makna dari ayat mutasha >bihat sebenarnya cukup dibandingkan dengan makna 

ayat muhkama >t. Makna yang sesuai dengan makna ayat muhkama >t adalah 

makna yang ra >jih (unggul), sementara makna yang bertentangan dengan makna 

                                                           
15

 Ibid.,, 3/165. 
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ayat muh}kama >t adalah makna marju >h (terungguli). Makna z }a>hir ayat 

mutasha >bihat yang mengindikasikan bertentangan dengan makna ayat 

muh}kama>t dapat dipastikan makna tersebut bukan makna yang dikehendaki 

oleh Allah ta‟a >la>. 

Atas dasar logika tersebut, seluruh Ahl al-Sunnah wa al-Jama >‟ah men-

ta‟wil ayat-ayat sifat mutasha >biha >t yang mengindikasikan tashbih. Bahkan 

Ah}mad al-Rifa>‟i > (w.578 H/1182 M) menegaskan, meyakini makna z }a>hir ayat 

dan hadis mutasha >biha >t adalah pangkal penyebab kekufuran.
16

  

Abd Alla >h al-Harari> (w.1432 M/2008 M) mendefinisikan ta‟wi >l dengan 

memalingkan makna teks dari makna z }a >hir-nya. Ia mengklasifikasikan metode 

ta‟wi >l menjadi dua metode, yaitu:
17

 

1) Ta’wi >l Ijma>li >,  yaitu dengan mengimani serta meyakini bahwa maknanya 

bukan makna z }a>hir-nya, tanpa menentukan makna tertentu. Ta‟wi>l ijma>li> 

disebut juga tafwi >d, contohnya seperti yang dikatakan al-Sha >fi'i > (w.204 

H/ 820 M): 

 رَسُوْؿِ  مُراَدِ  عَلَى  اللِ  رَسُوْؿِ  عَنْ  جَاءَ  وَبِاَ اللِ  ادِ مُرَ  عَلَى اللِ  عَنِ  جَاءَ  بِاَ ءَامَنْتُ 
 اللِ 

Aku beriman dengan segala yang berasal dari Allah sesuai apa yang 

dimaksudkan Allah dan beriman dengan segala yang berasal dari 

Rasulullah  sesuai dengan maksud Rasulullah
18

  

                                                           
16

 Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pengurus Besar Syabab Ahlussunnah Wal Jama‟ah, 

Aqidah Ahlussunnah Wal Jama‟ah (Jakarta: Syahamah Press, 2006). 22 
17

 Al-Harari >, S }ari>h } al-Baya>n, 80. 
18

 Al-Harari >, al-Sharh al-Qawi>m fi H {all Alfa >z al-S {ira >t al-Mustaqi >m (Bairut: Da >r al-Masha >ri>‟, 
2005), 198. 
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2) Ta’wi >l Tafsi >li>, yaitu men-ta‟wi >l ayat-ayat mutasha >biha >t secara terperinci, 

dengan menentukan makna-maknanya sesuai dengan penggunaan kata 

tersebut dalam bahasa Arab.  Metode ini dipergunakan terutama ketika 

dikhawatirkan terjadi goncangan terhadap keyakinan orang awam, demi 

untuk menjaga dan membentengi mereka dari tashbi >h (menyerupakan 

Allah dengan makhluk-Nya). Sebagai contoh, firman Allah yang memaki 

Iblis (Q.S S {ad:75) : 

  بيَِدَيَّ  خَلَقْتُ  لِمَا تَسْجُدَ  أَفْ  مَنػَعَكَ  مَا
Apa yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Aku ciptakan 

dengan kekuasaan-Ku.
19

 

Para ulama men-ta‟wi >l al-yadayn dalam ayat ini dengan al-'inayah 

(perhatian khusus) dan al-h}ifz } (pemeliharaan dan penjagaan). 

Meskipun mayoritas ulama salaf menggunakan metode ta‟wi >l ijma>li> 

dalam memahami ayat-ayat mutasha >bihat, tetapi di antara mereka juga 

ada yang menggunakan ta‟wi >l tafs}ili >. Dalam S {ahi >h al-Bukha>ri >, kitab 

tafsir al-Qur`a>n, al-Bukha>ri > (w.256 H/870 M) men-ta‟wi >l Q.S Qas}as }: 88, 

ia berkata: 

  إلِيَْوِ  بِوِ  يػُتػَقَرَّبُ  مَا وَيػُقَاؿَ  مُلْكَوُ  إِلاَّ  وَجْهَوُ، إِلاَّ  ىَالِكٌ  شَىْءٍ  كُلح 
Segala sesuatu akan hancur kecuali wajh-Nya, maksudnya kecuali 

kekuasaan-Nya atau amal yang dilakukan untuk mendekatkan diri 

kepada-Nya.
20

  

Tentang waqf pada Q.S Ali Imra >n: 7, Muh }ammad Abduh (w.1323 

H/1905 M) memiliki pendapat yang sama dengan para ulama lain. Bahwa ada 

                                                           
19

 Departemen Agama, al-Qur‟a >n Dan Terjemahnya, 659. 
20

 Muhammad ibn Isma >i>l Al-Bukha >ri>, S {ah }i>h } al-Bukha>ri>, kita >b al-Tafsir, al-Qas}as>. (Bairut: Da>r ibn 

„As}as}ah: 2005), 6/17. 
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dua pendapat tentang waqf pada ayat tersebut. Sebagian sahabat seperti Ubay 

ibn Ka‟b dan A <ishah berpendapat bahwa waqf ayat tersebut pada kalimat “Illa> 

Alla >h”. Bukti yang dikemukakan, (1) Allah mencela orang-orang yang 

mengikuti ta‟wi >l ayat mutasha >biha >t, (2) firman Allah „yaqu>lu>na a >manna bihi > 

kullun min „indi rabbina >‟ menunjukkan tasli >m (kepasrahan) yang murni.
21

 

 Sedangkan Ibnu Abba >s (w. 68 H/687 M) dan mayoritas sahabat 

berpendapat, waqf ayat tersebut pada kalimat “al-ra>shikhu>n fi al-ilm”. Ibnu 

Abbas (w. 68 H/687 M) berkata: “Aku adalah di antara orang yang ra>shikh 

(mantap) dalam ilmu, aku mengetahui ta‟wi >l-nya”. Mereka membantah 

pendapat yang pertama, (1) orang-orang yang dicela oleh Allah adalah orang 

yang mengikuti ta‟wi >l ayat mutasha >biha >t yang bertentangan dengan ayat-ayat 

muh}kama>t untuk tujuan fitnah, sementara al-ra>shikhu>n fi al-ilm tidak seperti 

itu. Allah telah menganugerahkan kepada mereka pemahaman terhadap ayat 

mutasha >bih yang sesuai dengan ayat muh}kama>t.“ (2) Tasli>m yang murni yang 

ditunjukkan oleh firman Allah „yaqu>lu >na a >manna bihi > kullun min „indi 

rabbina >‟, tidak menafikan pengetahuan para al-Ra>shikkhu>n fi al-ilm terhadap 

ta‟wi >l ayat mutasha >biha >t. Mereka memasrahkan makna ayat mutashabiha >t 

yang telah mereka ketahui sesuai dengan makna ayat muh}kama>t secara yakin 

kepada Allah.
22

 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) berusaha mengkompromikan 

antara para pencaci ta‟wi >l dan pengguna ta‟wi >l. Bahwa ta‟wi >l yang dilakukan 

oleh selain al- ra>sikhu>n fi al-ilm adalah ta‟wi >l yang membawa fitnah, 

                                                           
21

 Rida, Tafsi>r al-Mana >r, 3/166-167. 
22

 Ibid.,, 3/166-167. 
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sementara ta‟wi >l yang dilakukan oleh al-ra>sikhu>n fi al-ilm adalah ta‟wi>l yang 

diterima dan tidak menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam. 

Contoh, ketika Muh}ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) menafsirkan ayat 

al-kursi >, Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) me-ta‟wi >l kata al-kursi > 

dengan al-ilm al-ila>hi > (ilmu ketuhanan). Menurut Abduh, makna tersebut dapat 

dipahami dari struktur kalimat ayat tersebut. Pendapat seperti itu menurutnya 

juga dikatakan oleh sebagian ahli tafsir dan ahli bahasa. Dengan demikian, 

makna ayat tersebut, ilmu Allah itu meliputi semua yang mereka ketahui, 

diungkapkan dengan kalimat berikutnya: 

  يػَعْلَمُ مَا بػَيَْْ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم 
“mengetahui apa yang ada di depan dan di belakang mereka”. Ilmu Allah juga 

meliputi semua urusan makhluk yang tidak mereka ketahui. 

Menurut Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) apabila al-kursi> 

dimaknai dengan al-ilm al-ila>hi > maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan. 

Namun apabila al-kursi > dimaknai dengan makhluk lain, maka ia tergolong 

sebagai alam gaib yang wajib diimani dan tidak dicari hakekatnya serta tidak 

dibicarakan berdasarkan akal. Sebagaimana dikatakan para filosuf Yunani, 

bahwa al-kursi > adalah planet kesepuluh dari sembilan planet. Menurut 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M), ini merupakan berbicara tanpa ilmu 

tentang ajaran agama dan termasuk induk dari dosa-dosa besar.
23 

Pada awalnya Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) beranggapan, pendapat 

madhhab salaf itu lemah. Sehingga ia  tidak enggan untuk men-ta‟wi >l,  karena 

                                                           
23

 Ibid., 3/33. 
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menurutnya para ulama salaf dari segi keilmuan dan pemahaman belum 

mencapai derajat para khalaf, terutama para ulama madhhab H{anbali. Setelah 

ia mendalami ilmu kala>m dan menelaah kitab-kitab yang merupakan puncak 

filsafat al-Asha>‟irah, kemudian membandingkannya dengan kitab-kitab yang 

menjelaskan madhhab salaf dengan penjelasan yang sebenar-benarnya, 

terutama kitab-kitab Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 M), maka ia mengetahui 

secara pasti bahwa madhhab salaf yang benar, setiap pendapat yang 

bertentangan dengannya adalah hanya dugaan-dugaan yang tidak 

mencerminkan kebenaran sama sekali.
24

 

Tentang hikmah adanya ayat mutasha >biha >t dalam al-Qur`a>n Rashi >d Rid }a> 

(w.1354 H/1935 M) menuturkan penjelasan Fakhr al-Ra>zi  (w.606 H/1210 M), 

yaitu:
25

 

1) Menambah pahala, karena untuk sampai kepada kebenaran dalam ayat 

mutasha >biha >t lebih sulit 

2) Apabila di dalam al-Qur‟a>n hanya ada ayat-ayat muh}kama>t saja, maka 

hanya akan ada satu madhhab saja 

3) Dengan adanya muh }}kam dan mutasha >bih akan melepaskan seseorang 

dari taqli >d, karena ayat mutasha >bih membutuhkan akal untuk 

memikirkan makna ayat tersebut. 

4) Mendorong untuk belajar metode ta‟wi >l dan men-tarji >h-kan makna, dan 

untuk itu memerlukan penguasaan terhadap ilmu bahasa, nahwu, us }u>l 

fiqh dan lainnya 

                                                           
24

 Ibid., 3/197. 
25

 Ibid.,3/169. 
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Beberapa hikmah di atas menggambarkan bahwa Rashi >d Rid}a> (w.1354 

H/1935 M) mentolerir adanya banyak madhhab dalam Islam. Hal ini 

kontradiksi dengan semangat anti taqli >d yang ia kumandangkan. Meskipun di 

sisi lain ia juga menyebutkan pernyataan bahwa adanya ayat mutasha >biha >t juga 

dapat melepaskan seseorang dari taqli >d, dan mendorong untuk belajar metode 

ta‟wi >l. Pernyataan-pernyataan ini terlihat kontradiktif satu dengan yang lain. 

b. Konsep Asma>’ Allah 

Pijakan pembahasan tentang al-asma >‟ al-h}usna > adalah Q.S al-A‟ra>f: 180. 

Allah ta‟a>la> berfirman: 

وَللِّوِ الَأسْْاَء الُْْسْنََ فاَدْعُوهُ بِِاَ وَذَرُواْ الَّذِينَ يػُلْحِدُوفَ تٓ أَسْْآَئوِِ سَيُجْزَوْفَ مَا كَانوُاْ 
 يػَعْمَلُوفَ 

 

Dan Allah memiliki al- Asma‟ al-h }usna (nama-nama yang terbaik), maka 

bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asma‟ul husna itu dan 

tinggalkanlah orang-orang yang menyalah artikan nam-nama-Nya, 

mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka 

kerjakan.
26

 

 

Dalam ilmu kala>m, perbincangan tentang nama-nama Allah terfokus 

pada dua permasalahan pokok. Pertama, pengertian al-asma>‟ al-h}usna > dan 

konsekwensi dari pengertian itu. Kedua, makna ilh}a>d terhadap nama-nama 

Allah. Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d Rid}a> (w.1354 

H/1935 M) menjelaskan dua permasalahan tersebut dalam penafsiran Q.S al-

A‟ra>f: 180 di atas. 

Menurut Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M),  Asma>‟ adalah kata yang 

menunjukkan dzat saja atau dzat bersama salah satu sifat-sifat-Nya. Nama-

                                                           
26

 Departemen Agama, Al-Qur‟a >n Dan Terjemahnya, 233. 
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nama Allah yang menunjukkan dzat saja adalah nama-nama Allah yang 

berbentuk mas }dar seperti al-Rabb, al-Sala >m, al-„Adl. Sedangkan nama-nama 

Allah yang menunjukan dzat dan sifat sekaligus adalah nama-nama Allah yang 

mushta >q (diambil dari kata lain) seperti al-rah }ma>n, al-Rah}i >m, al-Kha >liq, al-

Ra>ziq.
27

 Sedangkan al-h}usna > menurutnya adalah bentuk plural dari kata ah}san 

yang berarti paling baik.
28

  

Dalam terminologi agama ketika disebut Allah mempunyai al-asma>‟ al-

h}usna menurut Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) artinya Allah ta‟a>la> 

mempunyai nama-nama yang menunjukkan sifat yang paling sempurna.
29

 

Penjelasan Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) tentang definisi al-asma > al-h}usna> 

tidak berbeda dengan penjelasan para ulama Ahl al-Sunnah Wa al-Jama >‟ah.  

Menurut mereka, nama-nama Allah diklasifikasikan menjadi tiga bagian. 

Pertama, nama-nama Allah yang menunjukkan Dzat-Nya seperti al-Wa>hid, al-

Ghani> dan al-Awwal. Kedua, nama-nama Allah yang menunjukkan sifat-sifat 

Allah yang azaliyah seperti al-Hayy, al-Qa>dir dan al-„A<lim. Ketiga, nama-

nama Allah yang diambil dari perbuatan-perbuatan Allah seperti al-Kha >liq, al-

Ra>ziq dan al-„A <dil.
30

 

Seluruh nama-nama Allah menunjukkan kesempurnaan bagi Allah 

ta‟a>la>. Sebagian nama-nama Allah tidak layak apabila disematkan kepada 

makhluk, namun apabila diperuntukkan Allah maka mempunyai makna yang 

menunjukkan kesempurnaan bagi-Nya, seperti al-Jabba>r dan al-Mutakabbir.    

                                                           
27

 Rid }a >, Tafsi>r al-Mana >r, 9/431. 
28

 Ibid., 9/431. 
29

 Ibid., 9/431. 
30

 Abd al-Qa >hir ibn T {a >hir ibn Muhammad al-Baghda >di>, al-Farqu Bain al-Firaq (Bairut: Da >r al-

Kutub al-Ilmiyyah, 2013), 260-261. 
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Tentang ilh}a>d terhadap nama-nama Allah, dengan mengutip pendapat 

para ahli tafsir, Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) menjelaskan bahwa di antara 

bentuk ilh}a>d adalah menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak ada di 

dalam al-Kita >b atau al-sunnah yang s }ah}i >h.
31

 Ia menjelaskan bahwa ilh}a>d 

terjadi dengan memalingkan lafz } atau maknanya dari manhaj yang benar dan 

moderat pada manhaj yang salah seperti tah }ri >f (penyelewengan terhadap nama-

nama Allah), ta‟wi >l (memalingkan makna dari makna z }a>hir-nya), tashbi >h 

(menyerupakan Allah dengan makhluk) atau ta‟ti >l (menafikan sifat Allah), 

syirik atau takdzi >b (mendustakan), ziya >dah (menambah) atau nuqsa >n 

(mengurangi) atau hal-hal yang menafikan pensifatan Allah dengan al-h}usna > 

(puncak kesempurnaan).
32

  

Menurut Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M), ilh}a>d ada dua macam; ilh}a>d 

yang mengarah pada kesyirikan pada Allah dan ilh}a>d yang mengarah kepada 

kesyirikan pada sebab. Ilh }a>d jenis pertama dapat menafikan dan membatalkan 

keimanan, sedangkan ilh}a>d yang kedua tidak membatalkan keimanan. Ilh}a>d 

terhadap nama-nama Allah memiliki dua pengertian; pertama, mensifati Allah 

dengan sifat yang tidak layak bagi-Nya. Kedua,  men-ta‟wi >l sifat-sifat Allah 

dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah.
33

 

Setelah mengemukakan beberapa riwayat dari para sahabat tentang 

makna ilh}a>d terhadap nama-nama Allah, Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) 

menyimpulkan bahwa di antara bentuk ilh }a>d terhadap nama-nama Allah adalah 

                                                           
31

 Rid }a >, Tafsi>r al-Mana >r, 9/439. 
32

 Ibid., 9/440 
33

 Ibid., 9/441. 
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takdhi >b (mendustakan) nama-nama Allah, mengingkari makna dari nama-nama 

Allah, menyelewengkan nama-nama Allah dengan ta‟wi >l dan semacamnya, 

menamakan Allah dengan nama yang Allah tidak menamakan dzat-Nya 

dengan nama itu, menamakan Allah dengan nama yang tidak layak dengan 

kesempurnaan dan keagungan Allah, menyertakan selain Allah dalam nama-

nama Allah.
34

  

Berikut ini penjelasan Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) terkait dengan 

jenis-jenis ilh}a >d di atas:
35

 

a. Merubah nama Allah dan menggunakannya untuk sesembahan selain 

Allah, seperti al-La>ta dan al-Uza> dan Mana>t.  

b. Menamakan Allah dengan nama yang tidak ditetapkan dalam al-Qur`a>n, 

hadis sah }i >h} atau ijma>‟ umat Islam. Meskipun demikian, menurut Abduh 

nama-nama Allah yang didasarkan pada ijma>‟ harus ada sandarannya dari 

al-Qur`a>n dan hadis, seperti Wa >jib al-Wuju >d, al-Qadi>m dan al-Sa>ni‟. 

Namun Rashi >d Rida> (w.1354 H/1935 M) menegaskan bahwa nama-nama 

ini adalah istilah para ahli kala>m, tidak benar bahwa nama-nama ini 

termasuk nama-nama Allah yang ditetapkan berdasarkan ijma>‟. 

Menurutnya dalam rangka memberi informasi, boleh dikatakan bahwa 

Allah itu mawju >d dan al-wa>jib. Namun dalam do‟a tidak boleh dikatakan 

misalnya “ya al-Mauju >d dan ya al-Wa >jib”. Tidak boleh nama-nama Allah 

diambil dari informasi yang telah Allah sampaikan tentang Dzat-Nya 

                                                           
34

 Ibid. 
35

 Ibid., 9/443. 
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meskipun dalam bentuk isim fa>‟il seperti al-Za>ri‟ dari ayat 56:64, al-

Ma>kir dari 3:54, al-Mukha >di‟ atau al-Kha >di‟ dari 4:142.  

Ahl al-H {aq telah sepakat bahwa nama dan sifat Allah itu tawqifiyah. 

Mereka telah menegaskan penetapan setiap nama dan sifat yang telah 

disebutkan dalam al-Qur`a>n, hadis-hadis yang s }ah}i >h} dan melarang 

penetapan nama dan sifat Allah yang telah ada dalil yang melarangnya. Di 

antara yang dilarang adalah ilh}a>d terhadap nama-nama Allah, setiap nama 

dan sifat yang mengindikasikan sifat naqs (yang tidak layak bagi Allah) 

atau menafikan sifat kesempurnaan bagi Allah. Mayoritas ulama Ahl al-

Sunnah tidak mengizinkan penamaan Allah dengan nama yang tidak 

diizinkan oleh syara‟ secara mutlak. Sedangkan Mu‟tazilah membolehkan 

penamaan Allah dengan nama-nama yang tidak ada penjelasan dalam 

syara‟ yang penting maknanya itu benar dan ada dalil yang menunjukkan 

adanya sifat itu untuk Allah ta‟a >la> serta tidak mengindikasikan sifat 

naqs.
36

  

Abu> Ish }a>q al-Asfara>yi >ni > (w.418 H/1027 M) menyebutkan perbedaan 

pendapat antara Ahl al-Sunnah dan Mu‟tazilah. Ia mengatakan bahwa 

sebagian Ash‟ariyah seperti Abu Bakr al-Ba>qilani > (w.403 H/1013 M) lebih 

cenderung pada pendapat Mu‟tazilah, Abd al-Malik al-Juwaini > (w.478 

H/1055 M) bersikap abstain, sedangkan Abu H{a>mid al-Ghaza>li > (w.505 

H/1126 M) memerincinya. al-Ghaza>li (w.505 H/1126 M) membolehkan 

memutlakkan sifat yaitu sesuatu yang menunjukkan pada makna yang 

                                                           
36

 Ibid. 
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lebih dari dzat, namun beliau melarang pemutlakan nama yaitu yang 

menunjukkan pada dzat itu sendiri. Dia berargumentasi pada pendapat 

yang mu‟tamad bahwa nama-nama Allah itu tawqi >fiyah. 

c. Tidak menamakan Allah dengan nama-nama yang telah Allah namakan 

Dzat-Nya dengannya atau tidak mensifati-Nya dengan sifat yang telah 

Allah sifatkan pada dzat-Nya. Contohnya menyandarkan perbuatan yang 

Allah sandarkan pada dzat-Nya dengan dalih bahwa hal itu tidak layak 

bagi Allah atau mengindikasikan sifat naqs } bagi Allah, seakan-akan 

mereka lebih mengetahui dari pada Allah dan rasul-Nya tentang nama dan 

sifat yang layak dan tidak layak bagi Allah.  

Di sini Rashi>d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) melayangkan kritik terhadap 

Ash‟ariyah yang dinilai ekstrim seperti Jahmiyah dan Mu‟tazilah bahkan 

terkadang lebih ekstrim dari pada mereka dalam ta‟wi >l. Sehingga mereka 

memperdaya para raja untuk memenjarakan Ah}mad Ibn Taimiyah (w.728 

H/1328 M) karena telah menyebutkan ayat dan hadis seperti tentang sifat 

„uluw-nya Allah atas makhluk-Nya, nama Allah al-„Ali > dan al-Muta‟a>li >, 

ayat al-Istiwa >‟ ala al-Arsh, hadis tentang al-nuzu >l min al-sama >‟ dalam 

kitab-kitab dan pelajaran-pelajaran yang disampaikannya. Mereka 

meminta Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 M) untuk bertaubat dan tidak lagi 

menyebut ayat dan hadis-hadis tersebut di depan umum dan menulis 

perjanjian tentang hal itu. Menurut Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) ini 

adalah fanatisme madhhab yang berkebihan dan bentuk ketertipuan dalam 
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menggunakan akal untuk menetapkan kebenaran, yakni pendapat-pendapat 

teoritis tentang nas }-nas }.37
 

Pembelaan Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) terhadap Ibnu Taimiyah 

(w.728 H/1328 M) menunjukkan ketidak pahamannya terhadap sejarah 

dan akidah Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 M). Tentang sifat Allah Ibnu 

Taimiyah (w.728 H/1328 M) tidak sekedar menyebut ayat al-istiwa > atau 

hadi >th nuzu>l, tetapi ia memaknainya dengan pemahaman tajsi >m dan 

tashbi >h.  

Di antara ulama terkemuka yang hidup di masa Ibnu Taimiyah (w.728 

H/1328 M) yang gigih memerangi paham-pahamnya tersebut adalah Taqi > 

al-Di >n Ali ibn Abd al-Ka>fi al-Subki > (w.756 H/5511 M).
38

 Ia telah menulis 

beberapa risalah bantahan terhadap Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 M). 

Dalam pembukaan salah satu karya bantahannya terhadap Ibnu Taimiyah 

(w.728 H/1328 M), ia menuliskan sebagai berikut: 

Sesungguhnya Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 M) telah membuat 

ajaran-ajaran baru. Ia telah membuat paham-paham baru dalam 

masalah pokok-pokok akidah. Ia telah menghancurkan sendi-sendi 

Islam dan rukun-rukun keyakinan Islam. Dalam mempropagandakan 

paham-pahamnya ini, ia memakai topeng atas nama mengikut al-

Qur`a>n dan Sunnah. Ia menampakkan diri sebagai orang yang 

menyeru kepada kebenaran dan kepada jalan surga. Sesungguhnya dia 

bukan seorang yang mengikut kepada kebenaran, tapi dia adalah 

seorang yang telah membawa ajaran baru, seorang ahli bid‟ah. Ia telah 

menyimpang dari mayoritas umat Islam dengan menyalahi berbagai 

masalah yang telah menjadi ijma >‟. Ia telah berkeyakinan pada Dzat 

                                                           
37

 Ibid., 9/444. 
38

 Taqi> al-Di>n al-Subki > adalah ulama terkemuka multidisipliner yang oleh para ulama lainnya 

dinyatakan bahwa beliau telah mencapai derajat mujtahid mut }laq, seperti al-Sha >fi‟i >, Ma >lik, Abu> 
H {anifah atau lainnya. 
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Allah yang Maha Suci sebagai Dzat yang memiliki anggota-anggota 

badan dan tersusun dari anggota-anggota tersebut
39

. 

Pernyataan Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 M) bahwa Allah adalah benda 

ia sebutkan dalam banyak kitab karyanya. Dengan pendapatnya ini ia 

banyak membela penyimpangan kaum Mujassimah; kaum yang 

berkeyakinan bahwa Allah sebagai jism (benda). Pernyataannya ini di 

antaranya disebutkan dalam Sharh } H{adi >th al-Nunzu>l40
, Muwa >faqah S{ari>h} 

al-Ma‟qu >l Li S {ah}i >h} al-Manqu>l41
, Minha>j al-Sunnah al-Nabawiyyah

42
, 

Majmu>‟ Fata>wa
43

, dan Baya>n Talbi>s al-Jahmiyyah
44

.  

Keyakinan Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 M) bahwa Allah berada pada 

tempat dan bahwa Allah memiliki bentuk serta ukuran dengan sangat jelas 

ia sebutkan dalam karya-karyanya sendiri, di antaranya dalam karyanya 

berjudul Muwa>faqah S {ari >h} al-Ma‟qu >l, ia menuliskan sebagai berikut:  

Semua manusia, baik dari orang-orang kafir maupun orang-orang 

mukmin telah sepakat bahwa Allah bertempat di langit, dan bahwa 

Dia diliputi dan dibatasi oleh langit tersebut, kecuali pendapat al-

Marisi dan para pengikutnya yang sesat. Bahkan anak-anak kecil yang 

belum mencapai umur baligh apa bila mereka bersedih karena 

tertimpa sesuatu maka mereka akan mengangkat tangan ke arah atas 

berdoa kepada Tuhan mereka yang berada di langit, tidak kepada 

apapun selain yang langit tersebut. Setiap orang lebih tahu tentang 

Allah dan tempat-Nya di banding orang-orang Jahmiyyah.
45

. 

                                                           
39

 Taqi> al-Di >n al-Subki >, al-Durrah al-Mud}iyyah Fi > al-Radd „Ala Ibn Taimiyah (Damaskus, 

Mat}ba‟ah al-Taraqqi, 2001), 1. 
40

 Ahmad ibn Abd al-H {ali>m ibn Taimiyah al-H {ara >ni, Sharh } H {adi>th al-Nuzu >l, (Riya >d }: Da >r al-

‟A<simah li al-Nas}r wa al-Tawzi >‟, t.thh), 80. 
41

 Ahmad ibn Abd al-H {ali>m ibn Taimiyah al-H {ara >ni, Muwa >faqah Sah }i>h } al-Manqu>l li S {ari>h al-

Ma‟qu>l (Bairut: Da >r al-Kutub al-Ilmiyyah, t.thh), 1/ 62. 
42

 Ibn Taimiyah, Minha >j al-Sunnah al-Nabawiyah, (Riya >d: Da >r ‟A<lim al-Kutub, t.thh), 1/197. 
43

 Ibn Taimiyah, Majmu >‟ al-Fata >wa >, (Riya >d }: Da >r ‟A <lim al-Kutub, t.thh). 4/152. 
44

Ibn Taimiyah, Baya >n Talbi >s al-Jahmiyah fi Ta‟si >s bida‟ihim al-Kala >miyah (Riya >d: Waza >rat al-

Shu‟u>n al-Isla >miyyah wa al-Awqa >f wa al-Da‟wah wa al-Irsha >d, t.th), 1/101. 
45

IbnuTaimiyah, Muwa >faqah S {ari>h } al-Manqu>l, 2/29-30. 
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Dalam karyanya berjudul al-Sab‟i>niyyah, Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 M) 

menuliskan sebagai berikut:  

Allah berfirman: “Laysa Kamithlihi Shai‟” (QS. Al-Shu>ra: 11), dalam 

ayat ini Dia mensucikan diri-Nya bahwa Dia tidak menyerupai suatu 

apapun, namun kemudian pada lanjutannya Dia berfirman: “Wa Huwa 

al-Sami >‟ al-Bas}i >r” (QS. al-Shu>ra: 11), dalam ayat ini Dia 

menyerupakan diri-Nya sendiri dengan makhluk-Nya. Padahal ayat 

QS. Asy-Syura; 11 ini adalah ayat yang paling jelas dalam al-Qur`a>n 

dalam menetapkan kesucian Allah dari menyerupai segala makhluk-

Nya, namun demikian Dia tidak lepas dari keserupaan dengan 

makhluk-Nya; yaitu dalam keberadaan-Nya pada tempat
46

. 

 

Dalam Muwa>faqah S{ari >h} al-Ma‟qu>l Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 M) 

menuliskan perkataan Abu Sa‟i >d al-Da >rimi (w.280 H/894 M) dan 

menyepakatinya, berkata:  

Sesungguhnya Allah memiliki batasan (bentuk) dan tidak ada yang 

dapat mengetahui bentuk-Nya kecuali Dia sendiri. Tidak boleh bagi 

siapapun untuk membayangkan bahwa bentuk Allah tersebut adalah 

sesuatu yang berpenghabisan. Sudah seharusnya ia beriman bahwa 

Allah memiliki bentuk, dan cukup ia serahkan pengetahuan tentang itu 

kepada-Nya. Demikian pula tempat-Nya memiliki batasan (bentuk), 

yaitu bahwa Dia berada di atas „Asrh di atas seluruh lapisan langit. 

Maka keduanya ini (Allah dan tempat-Nya) memiliki bentuk dan 

batasan.
47

 

 

Keyakinan Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 M) ini disamping telah ia tuliskan 

dalam karya-karyanya sendiri, juga telah disebutkan oleh para ulama yang 

semasa dengannya atau para ulama yang datang sesudahnya, dan bahkan 

oleh beberapa orang muridnya sendiri. Di antara bukti bahwa Ibnu Taimiyah 

(w.728 H/1328 M) berkeyakinan demikian adalah perkataan salah seorang 

ulama terkemuka yang hidup tidak berjauhan dari masa Ibnu Taimiyah 

                                                           
46

Ibn Taimiyah, al-Sab‟iniyyah. (Riya >d }: Da >r al-‟A <simah li al-Nashr wa al-Tawzi >‟, tt). 178 
47

 Ibn Taimiyah, Muwa >faqah S {ahi>h } al-Manqu>l, 2/29. 
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(w.728 H/1328 M) sendiri; yaitu Abu Hayya >n al-Andalusi > (w.745 H/1344 

M). Dalam kitab tafsirnya bejudul al-Nahr al-Ma >dd, ia menuliskan sebagai 

berikut:  

Saya telah membaca dalam sebuah buku karya Ah}mad Ibnu Taimiyah 

(w.728 H/1328 M), seorang yang hidup semasa dengan kami, yang ia 

tulis dengan tangannya sendiri, yaitu buku berjudul al-‟Asrh, di 

dalamnya ia berkata: “Sesungguhnya Allah duduk di atas Kursi, dan 

Dia telah menyisakan tempat dari Kursi tersebut untuk Ia dudukan 

Nabi Muh }ammad di sana bersama-Nya”. Ibnu Taimiyah (w.728 

H/1328 M) ini adalah orang yang pemikirannya dikuasai oleh 

pemikiran al-Ta>j Muh }ammad ibn Ali ibn Abd al-H{aqq al-Barinbriy, 

bahkan Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 M) ini telah menyerukan dan 

berdakwah kepada pemikiran orang tersebut, dan mengambil segala 

pemikirannya darinya. Dan kita telah benar-benar membaca hal 

tersebut berada di dalam bukunya itu.
48

 

Karena paham-pahamnya ini, Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 M) telah 

berulangkali diminta untuk taubat dengan kembali kepada Islam dan 

meyakini keyakinan-keyakinan yang benar. Namun demikian, ia juga telah 

berulang kali selalu saja menyalahi janji-janjinya. Karena itu ia dipenjarakan 

hingga ia meninggal di dalam penjara tersebut. Pemenjaraan terhadap Ibnu 

Taimiyah (w.728 H/1328 M) tersebut atas rekomendasi dan fatwa dari para 

hakim empat madhhab di masa itu, hakim dari madhhab Sha>fi‟i >, hakim dari 

madhhab Ma>liki >, hakim dari madhhab H{anafi, dan hakim dari madhhab 

H{anbali. Mereka semua sepakat bahwa Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 M) 

adalah orang yang menyimpang, wajib diwaspadai, dan dihindarkan hingga 

tidak menjermuskan banyak orang. 

Ibn Sha>kir al-Kutbi > (w.764 H/1367 M) dalam karyanya berjudul „Uyu>n at-

Tawa>ri >kh, menceritakan bahwa penguasa di masa itu, al-Sult}a>n Muh }ammad 

                                                           
48

 Abu Hayya >n al-Andalusi >, al-Nahr al-Madd, (Bairut: Da>r al-Fikr, 2001), 2/352. 
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ibn Qala>wun (w.762 H/1361 M) telah mengeluarkan statemen resmi yang 

diperintahkan untuk dibacakan di seluruh mimbar-mimbar mesjid di wilayah 

Mesir dan daratan Syam (Siria, Libanon, Palestina, dan Yordania) bahwa 

Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 M) dan para pengikutnya adalah orang-orang 

yang menyimpang, yang wajib dihindari. Akhirnya Ibnu Taimiyah (w.728 

H/1328 M) dipenjarakan dan baru dikeluarkan dari penjara tersebut setelah 

ia meninggal pada tahun 728 H. 

d. Tah }ri >f terhadap nama dan sifat-sifat Allah ta‟a>la> dengan beberapa jenis 

ta‟wi >l yang menyebabkan tashbi >h dan ta‟ti>l. Mushabbihah menjadikan 

Allah serupa dengan makhluk seperti seorang laki-laki. Mereka 

beranggapan bahwa Allah telah mensifati diri-Nya dengan sifat-sifat yang 

menunjukkan hal itu seperti al-Sam‟u >, al-Bas}ar, al-kala >m, al-Wajh, al-

Yad, al-Rijl, al-Rid}a> dan al-Ghadlab. Jahmiyah men-ta‟wi >l semua sifat-

sifat Allah dan menjadikannya seperti tidak ada. Sementara Ahl al-Sunnah 

Wa al-Jama >‟ah yang moderat, mereka mengkolaborasikan antara akal dan 

naql dalam mensucikan Allah dari menyerupai makhluk-Nya baik pada 

dzat, sifat maupun perbuatan-Nya. Mereka menjelaskan, pensifatan Allah 

dengan sifat yang Ia sifatkan pada Dzat-Nya dan menamakan-Nya dengan 

nama yang Allah namakan diri-Nya dengannya dan menyandarkan 

perbuatan yang telah Allah sandarkan pada dzatnya seperti al-istiwa> „ala 

al-Arsh dan al-Uluw al al-Khalq dan lainnya. Ahl al-Sunnah menetapkan 

semua itu disertai dengan tanzi >h yang sempurna. Allah memiliki sifat 

rah }mah yang tidak seperti sifat rah }mah makhluk, ghad{ab yang tidak 
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serupa dengan ghad{ab makhluk, istiwa>‟ „ala al-Arsh yang tidak serupa 

dengan istiwa >‟ para raja di atas singgasananya. Allah ta‟a>la> 

memberitahukan asma>‟, sifat serta perbuatan-Nya yang seluruhnya 

menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Allah dan tidak 

memungkinkan untuk menjelasknnya kecuali dengan kata-kata yang bisa 

digunakan oleh manusia pada diri mereka. Meskipun demikian Allah juga 

memberitahukan bahwa tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Nya, 

sehingga di sini Allah menjaga kita dengan tanzi >h ini agar tidak tersesat 

dalam menggunakan lafaz } dengan makna yang sama ketika dipakai untuk 

manusia sehingga terjatuh dalam tashbi >h. 

e. Menyertakan selain Allah dalam nama-nama yang khusus, untuk Allah 

ta‟a>la> seperti lafz } al-Jala >lah (Allah), al-Rah}ma>n, dan Rab al-A>lami >n. 

Dengan mengutip perkataan al-Hafiz } ibnu H{ajar al –Asqala >ni > (w.852 

H/1449 M) ketika menjelaskan tentang hadis al-asma >‟ al-h}usna> 

mengklasifikasikan nama-nama Allah menjadi tiga bagian: nama-nama 

yang khusus untuk Allah seperti lafz } al-Jalala >h, al-Rah}ma>n dan Rab al-

A>lami >n. Kedua; nama-nama yang boleh untuk Allah dan boleh untuk 

selain Allah tetapi umumnya diucapkan untuk Allah ta‟a>la > seperti al-

Jabba>r, al-H{aq dan al-Rabb. Ketiga; nama-nama Allah diperuntukkan 

untuk Allah dan selainnya dengan penggunaan yang sama seperti al-Hayyu 

dan al-Mu`min. 

f. Menyertakan selain Allah dalam makna dari nama-nama Allah yang 

khusus dengan merubah lafaz }, seperti menyebutkan lafaz } al-wasi>lah pada 
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sebagian orang-orang s }a>lih} dengan makna ada selain Allah atau bersama 

Allah yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, dan mengangkat 

kesedihan tanpa melakukan sebab-sebab dan kebiasaan-kebiasaan, seperti 

meminta kepada orang-orang yang mati.  

Lafal } wasi >lah disini sama dengan makna al-Ila>h karena maknanya dzat 

yang disembah. Menyertakan selain Allah dalam kesempurnaan nama 

Allah yang sempurna yang karenanya disebut al-h}usna >. Seperti orang yang 

beranggapan atau meyakini bahwa selain Allah ada yang memiliki rah }mah 

seperti rah }mah Allah atau ra`fah (belas kasihan) seperti belas kasihan 

Allah. Sebagian orang yang beribadah kepada orang-orang mati, mereka 

meyakini bahwa mereka lebih dekat dan lebih cepat untuk mengabulkan 

permintaan mereka dari pada Allah. Dengan itu mereka telah 

menggabungkan antara dua kesyirikan; yaitu syirik dalam berdo‟a pada 

selain Allah dengan keyakinan selain Allah dapat mengabulkan do‟a. 

Kedua kufur kepada Allah karena telah melebihkan selain Allah atas Allah 

ta‟a>la> dalam hal cepatnya mengabulkan do‟a. Orang-orang yang 

mengkritik, mereka sebut dengan Wahhabi, mereka membenci julukan ini 

meskipun menjadi berarti al-Muwah }h}idi >n. 

Pembelaan Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) terhadap Ibnu Taimiyah 

(w.728 H/1328 M) dan Wahhabi dalam masalah ini merupakan indikasi 

kuat bahwa ada pengaruh Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 M) dan Wahhabi 

pada diri Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M). Klaim Rashi>d Rid }a> (w.1354 

H/1935 M) bahwa tawassul dengan selain Allah sebagai bentuk syirik 
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adalah sebuah tuduhan serius terhadap mayoritas umat Islam. Syirik 

adalah ibadah kepada selain Allah, sedangkan tawassul tidak mengandung 

unsur ibadah kepada selain Allah. Karena orang yang ber-tawassul tetap 

meyakini bahwa tidak ada pencipta selain Allah, sementara nabi atau wali 

adalah sebab terkabulnya do‟a umat Islam. 

Orang yang bertawassul sama sekali tidak meyakini bahwa nabi atau wali 

itu dapat mengabulkan do‟a seseorang. Mereka menyebut nama nabi atau 

wali dalam do‟anya kepada Allah, sebagai sebuah penghormatan terhadap 

mereka. Dan hal itu dilakukan karena Rasulullah pernah mengajarkannya 

kepada para sahabatnya.
49

 

                                                           
49

Dalam hadits s }ahi>h bahwa Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam mengajarkan kepada seorang 

buta untuk berdo'a dengan mengucapkan: 

دُ إِنٍِّّْ أتَػَوَجَّ  وُ إلِيَْكَ بنَِبِيػٍّنَا مَُُّمَّدٍ نَبٍِّ الرَّحَْْةِ ياَ مَُُّمَّ  وُ بِكَ إِىَ  رٍَِّْ تْٓ اَاجَيِْْ لتِػُقْىَى يِْ الَلّهُمَّ إِنٍِّّْ أَسْألَُكَ وَأتَػَوَجَّ
Ya Allah aku memohon dan memanjatkan do'a kepada-Mu dengan Nabi kami Muhammad; Nabi 

pembawa rahmat, wahai Muhammad, sesungguhnya aku memohon kepada Allah dengan engkau 

berkait dengan hajatku agar dikabulkan. 

Orang tersebut melaksanakan petunjuk Rasulullah ini. Orang ini adalah seorang buta yang ingin 

diberi kesembuhan Da>ri butanya, akhirnya ia diberikan kesembuhan oleh Allah di belakang 

Rasulullah (tidak di hadapan Rasulullah) dan kembali ke majelis Rasulullah dalam keadaan 

sembuh dan bisa melihat. 

Ide dasar Da>ri tawassul adalah sebagai berikut. Allah ta‟a >la > telah menetapkan bahwa biasanya 

urusan-urusan di dunia ini berdasarkan hukum kausalitas; sebab akibat. Sebagai contoh; Allah 

ta‟a>la > sesungguhnya maha kuasa untuk memberikan pahala kepada manusia tanpa beramal 

sekalipun namun kenyataannya tidak demikian. Allah memerintahkan manusia untuk beramal dan 

mencari hal-hal yang mendekatkan diri kepada-Nya. Allah juga berfirman dalam Q.S al-Ma >idah: 

35: 

لَةَ   وَابػْتػَغُوا إلِيَْوِ الْوَسِيػْ
Dan carilah wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepada-Nya  

Ayat ini memerintahkan untuk mencari segala hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, 

artinya carilah sebab-sebab tersebut, kerjakanlah sebab-sebab itu maka Allah akan mewujudkan 

akibatnya. Allah akan memenuhi permohonan-permohonan dengan sebab-sebab tersebut, padahal 

Ia maha kuasa untuk mewujudkan akibat-akibat tanpa sebab-sebab tersebut. Dan Allah ta‟a >la > telah 

menjadikan tawassul dengan para nabi dan wali sebagai salah satu sebab dipenuhinya permohonan 

hamba, oleh karenanya kita bertawassul dengan para nabi dan wali dengan harapan agar 

permohonan kita dikabulkan oleh Allah.   

Orang yang ber-tawassul adalah seperti orang yang sakit pergi ke dokter dan meminum obat agar 

memperoleh kesembuhan, meskipun keyakinannya pencipta kesembuhan adalah Allah sedangkan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

154 
 

c. Konsep Sifat Allah 

Dalam tema sifat Allah, ada tiga madhhab yang memiliki pendapat 

berbeda. Pertama, Ahl al-Sunnah Wa al-Jama>‟ah (Ash‟ariyah dan 

Ma>turidiyah), berpendapat bahwa Allah mempunyai sifat, tetapi sifat-Nya 

tidak serupa dengan sifat makhluk-Nya. Seluruh sifat Allah itu azaliyyah (tidak 

berpermulaan) dan abadiyyah (tidak berpenghabisan). Kedua, Mu‟tazilah 

berpendapat bahwa Allah tidak memiliki sifat, sehingga kelompok ini sering 

disebut kelompok Mu‟at }t }ilah. Mereka berpendapat bahwa Allah itu mendengar 

tanpa sifat sama‟ (mendengar), melihat tanpa sifat bas }ar (melihat), berkuasa 

tanpa sifat qudrah (kuasa) dan seterusnya.  Ketiga, Mushabbihah berpendapat 

bahwa Allah mempunyai sifat yang serupa dengan sifat makhluk-Nya. Mereka 

berpendapat bahwa sifat Allah adalah sifat yang ha>dithah (berpermualaan dan 

berpenghabisan; berubah-ubah). 

Pemicu perselisihan di antara tiga madhhab ini adalah adanya ayat-ayat 

sifat mutasha >biha >t. Sebagian ayat-ayat tersebut mengindikasikan sebagian sifat 

Allah serupa dengan sifat makhluk-Nya.  

1) Metode Memahami Ayat Sifat Mutashabihat 

Dalam memahami ayat-ayat sifat mutasha >biha >t, menurut Rashi >d Rid }a> 

(w.1354 H/1935 M) ada dua madhhab. Pertama, madhhab salaf, yaitu 

beriman dengan z }a>hir ayat sifat mutasha >biha >t disertai dengan pensucian 

Allah dari menyerupai makhluk-Nya yang diindikasikan oleh makna z }a>hir-

                                                                                                                                                               
obat hanyalah sebab kesembuhan. Jika obat dalam contoh ini adalah sabab „aadi, maka tawassul 

adalah sabab syar‟i.  Seandainya tawassul bukan sebab syar‟i, maka Rasulullah tidak akan 

mengajarkan orang buta (yang datang kepadanya) agar bertawassul dengannya.  
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nya, kemudian menyerahkannya kepada Allah, tanpa ta‟wi >l. Kedua, madhhab 

khalaf, yaitu men-ta‟wi >l ayat-ayat sifat mutasha >biha >t dengan alasan maja>z 

atau kina >yah agar ada kesesuaian antara naql dengan akal.
50

 

Menurut Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M), kebanyakan ahli hadis dan 

ahli athar menetapkan sifat Allah dengan tafwi >d}. Sementara mayoritas ahli 

kala>m menafikan sifat Allah dengan ta‟wi >l.51
Apabila yang dimaksud dengan 

ahli kala>m adalah Mu‟tazilah maka dapat dibenarkan pernyataan tersebut. 

Namun apabila yang dimaksud adalah ahli kala>m secara mutlak maka 

pernyataan itu tidak tepat. Karena Ash‟ariyah juga tergolong sebagai ahli 

kala>m, dan mereka menetapkan sifat bagi Allah ta‟a>la>.  

Pernyataan ini mirip dengan tuduhan kelompok Wahhabi terhadap 

Ash‟ariyah. Kelompok Wahha>bi menuduh Ash‟ariyah tergolong sebagai 

kelompok yang menafikan sifat Allah. Adagium yang mereka populerkan 

adalah al-ta‟wi >lu ta‟t }i >l (ta‟wi >l berarti menafikan sifat Allah). Menurut 

mereka, Ash‟ariyah yang men-ta‟wi >l-kan al-istiwa>‟ „ala al-Arsh dengan 

qahara dan istawla> (menguasai) berarti telah menafikan sifat Allah. 

Lebih ekstrim lagi, Wahha>bi menuduh Ash‟ariyah sebagai kelompok 

yang tidak bertauhid dalam al-asma>‟ wa al-s }ifa>t karena ta‟wi >l yang mereka 

lakukan terhadap ayat-ayat mutasha >bihat yang berindikasi Allah serupa 

dengan makhluk. 

Setelah menyajikan perbedaan pendapat umat Islam tentang sifat Allah 

yang dijelaskan dengan ayat mutasha >biha >t, Rid }a> (w.1354 H/1935 M) 

                                                           
50

 Rid }a >, Tafsi>r al-Mana >r, 3/196. 
51

 Ibid., 3/197. 
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membuat kesimpulan bahwa asma‟ dan sifat yang dinisbatkan kepada Allah, 

juga dinisbatkan kepada makhluk. Karena itu, jika untuk sifat-sifat Allah 

menggunakan istilah khusus, kemudian sifat-sifat tersebut disampaikan 

kepada manusia maka mareka tidak akan memahaminya sedikitpun. Allah 

ta‟a>la> berfirman dalam Q.S Ibra>hi >m: 4:  

َ لََمُْ وَمَا أرَْسَلْنَا مِن رَّسُوؿٍ إِلاَّ بلِِسَ   افِ قػَوْمِوِ ليِبُػَيٍّْ
 

Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul pun, melainkan dengan bahasa 

kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka.
52

 

 

Para Rasul datang dengan ajaran yang selaras dengan akal; yaitu 

mensucikan Allah ta‟a>la> dari sifat-sifat makhluk, Allah tidak menyerupai 

sesuatupun dari makhluk dan tidak ada sesuatupun dari makhluk yang 

menyerupai-Nya. Dengan demikian kata-kata yang dinisbatkan kepada Allah 

sebagai sifat Allah seperti qudrah dan rah}mah, atau dinisbatkan kepada Allah 

sebagai perbuatan Allah seperti menciptakan, memberi rizki, istiwa‟ ala al-Ars 

tidak menafikan tanzi >h. Setiap muslim wajib beriman dengan sifat-sifat 

tersebut  dengan disertai tanzi >h, Allah memiliki sifat qudrah yang tidak seperti 

qudrah kita, rah}mah yang tidak seperti rah }mah kita dan menciptakan tidak 

seperti menciptakannya kita.
53

 

Para ulama salaf dan khalaf atau al-Athariyyu >n dan al-Mutakallimu >n 

bersepakat tentang pensucian Allah dari menyerupai makhluk-Nya. Akal 

mengatakan, alam ini ada pencipta yang maha mengetahui, maha berkehendak 
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 Departemen Agama, Al-Qur‟a >n Dan Terjemahnya, 344. 
53

 Rid }a >, Tafsi>r al-Mana >r, 3/201. 
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serta maha kuasa. Sifat-sifat ini tha>bit (terbukti kebenarannya) dengan akal 

bagi Allah ta‟a >la>.54
  

Sifat-sifat sam‟iyah wajib dikembalikan kepada sifat-sifat tersebut dan 

tidak boleh dianggap sebagai sifat tambahan. Para ulama salaf al-Athariyyu >n 

mengatakan; kita tidak membedakan antara sifat-sifat Allah yang telah Allah 

tetapkan di dalam kitab-Nya dan melalui lisan Rasul-Nya. Perbedaan pendapat 

tentang hal ini disebabkan umat Islam terbagi-bagi menjadi banyak madhhab, 

sehingga masing-masing perhatiannya hanya menetapkan dan memperkuat 

madhhab-nya, serta membatalkan orang yang menentang pendapat mereka. 

Seandainya tidak ada madhhab, maka tidak akan ada perbedaan pendapat dan 

mayoritas umat Islam akan mengetahui kebenaran yang sesunguhnya. 

Sehingga Ash‟ari > tidak akan mencela H {anbali > dan Athari> (kelompok yang 

dominan menggunakan al-Qur`a>n, hadis dan athar para sahabat) tidak mencela 

naz }ari > (kelompok yang dominan menggunakan akal). Karena itu para ahli 

kala>m yang teliti di akhir kehidupannya, mereka kembali pada madhhab salaf. 

Abu al-H{asan al-Ash‟ari> (w.323 H/ 936 M) secara jelas menyampaikan hal itu 

dalam kitab al-Iba>nah dan Abu Hamid al-Ghaza>liy (w.505 H/1126 M) dalam 

kitab Ilja >m al-Awa >m „an ilm al-Kala>m dan lainnya dalam kitab-kitab yang 

mereka tulis di akhir kehidupannya.
55

 

Klaim Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) tentang al-Ash‟ari > (w.323 

H/ 936 M) dan al-Ghaz >ali > (w.505 H/1126 M) tidak benar. Kekeliruan ini terjadi 

karena ia menilai al-Ash‟ari> (w.323 H/ 936 M) dari kitab al-Iba>nah „an us }u>l al-
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diya>nah dan al-Ghazali > (w.505 H/1126 M) dari kitab Ilja >m al-Awa >m „an ilmi 

al-kala >m.  Al-Ha>fiz } ibn „Asa>kir (w.723 H/1323 M) dalam kitab Tabyi >n Kadhib 

al-Muftari > memperingatkan, bahwa kitab al-Iba >nah yang dinisbatkan kepada 

Abu al-H{asan al-Ash‟ari> (w.323 H/ 936 M) yang beredar sampai saat ini telah 

sekian lama madsu >s (dimasuki sisipan palsu yang penuh dengan kebohongan). 

Sebab, al-Iba>nah yang ada sekarang isinya banyak bertentangan dengan kitab-

kitab al-Ash‟ari > yang lain.
56

 

Muh }ammad Za>hid al-Kautha>ri > (w.1371 H/1952 M) mengatakan, kitab al-

Iba>nah yang sekarang beredar sama sekali tidak dapat dipertanggung jawabkan 

kebenarannya, karena kitab ini sudah lama sekali berada di bawah kekuasan 

kaum Mushabbihah, mereka telah melakukan reduksi terhadapnya dalam 

berbagai permasalahan pokok aqidah.
57

 

Di antara bukti bahwa kitab al-Iba>nah telah dimasuki sisipan-sisipan 

palsu adalah: 

1) Tidak ada seorangpun ulama Ash‟ariyyah yang berakidah sebagaimana 

tercantum dalam kitab al-Iba>nah. Seandainya benar Abu al-H {asan al-

Ash‟ari> berakidah tajsi >m sebagimana tertuang dalam al-Iba>nah tentu para 

muridnya lebih mengetahuinya dari pada orang lain. 

2) Kitab al-Iba>nah yang ada sekarang justru beredar di kalangan kaum 

Wahha>bi yang notabene anti terhadap kelompok Ash‟ariyyah. Sedangkan 

di kalangan Ash‟ariyyah, kitab tersebut tidak beredar luas. Hal itu karena 

                                                           
56

 Ali ibn al-H {asan ibn Hibbah Allah ibn Asa >kir al-Dimashqi >, Tabyi >n Kadhibi al-Muftari > 
(Damaskus: Maktabah Da >r al-Baya >n, 2010), 77. 
57

Muh }ammad Za >hid Al-Kawthari >, Muqaddimah al-Ima>m al-Kauthari >, (Bairut: Da >r al-Kutub al-

Ilmiyyah, 2004), 247. 
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telah diketahui bahwa kitab tersebut madsu >s (disisipi) dengan ajaran yang 

tidak sesuai dengan Ahl al-Sunnah Wa al-Jama>‟ah. 

3) Adanya kontradiksi isi dalam kitab al-Iba>nah yang sama, tetapi berbeda 

cetakan. Ini menunjukkan bahwa telah ada campur tangan orang yang 

tidak bertanggung jawab di dalamnya. 

Rashi >d Rida > (w.1354 H/1935 M) mengakui bahwa al-Athariyyu >n dari 

madhhab H{anbali dan lainnya, sebagian telah jatuh pada tajsi >m (keyakinan 

bahwa Allah itu jisim), atau menjadikan setiap sifat dan perbuatan Allah 

sebagai sifat-sifat yang tidak dapat dipahami. Namun menurutnya yang 

dianggap sebagai pendapat yang benar adalah pendapat yang ditulis oleh para 

ulama mereka seperti Ibn Taimiyah (w.728 H/1328 M) dan Ibn al-Qayyim al-

Jawziyyah (w.751 H/ 1350 M). Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 M) mengatakan: 

“Sesungguhnya kesalahan para ahli kala>m dalam menafikan sifat itu lebih 

banyak dari pada kesalahan al-Athariyyun dalam menetapkan sifat Allah”.
58

 

Rashi >d Rida > (w.1354 H/1935 M) diduga tidak membaca seluruh kitab 

Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 M). Karena bukan hanya para pengikutnya saja 

yang tergelincir dalam tajsi>m, tetapi ajaran tersebut memang betul-betul 

diyakini oleh Ibnu Taimiyah sendiri. Di antara ungkapan yang ia tuliskan 

dalam Baya>n Talbi >s al-Jahmiyyah adalah sebagai berikut:  

Sesungguhnya tidak ada penyebutan baik di dalam al-Qur`a>n, hadis-hadis 

Nabi, maupun pendapat para ulama salaf dan Imam mereka yang 

menafian tubuh (jism) dari Allah. Juga tidak ada penyebutan yang 

menafikan bahwa sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Dengan 

demikian mengingkari apa yang telah tetap secara syari‟at dan secara 
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 Rid }a >, Tafsi>r al-Mana >r, 3/202. 
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akal; artinya menafikan benda dan sifat-sifat benda dari Allah, adalah 

suatu kebodohan dan kesesatan
59

. 

 

Rashi >d Rida > (w.1354 H/1935 M) melayangkan kritik terhadap 

Ash‟ariyah. Mereka mensifati Allah dengan al-sam‟u, al-bas }ar, al-kala >m dan 

mengkategorikannya dengan sifat sam‟iyyah, tetapi mereka tidak mensifati 

Allah dengan al-h}ikmah, al-rah }mah, al-mah}abbah, padahal ada dalil sam‟i> 

tentang hal itu, bahkan dalil akal tentang sifat-sifat tersebut lebih jelas. Akal 

menerima jika dikatakan, sesungguhnya sifat al-ilm al-ila>hi > itu meliputi 

sesuatu yang bisa didengar dan sesuatu yang bisa dilihat, sehingga dinamakan 

al-sami >‟ al-basi >r. Tidak butuh pada pendapat bahwa sama‟ dan bas }ar adalah 

dua sifat tambahan dari sifat-sifat ketuhanan.
60

 

Rashi >d Rid }a > (w.1354 H/1935 M) menegaskan, madhhab H{anbali > dan ahl 

al-Athar  dikenal menetapkan sifat al-uluw pada Allah ta‟a>la>. Sehingga para 

ulama ahli kala >m menuduh mereka menganut paham tajsi>m (meyakini bahwa 

Allah adalah jisim). Karena pendapat tersebut berarti mengatakan bahwa Allah 

berada pada arah tertentu yang mengharuskan h}ad (ukuran/bentuk) dan jisim. 

Mereka dikelompokkan pada madhhab mujassimah, padahal mereka tidak tahu 

menahu tentang madhhab tersebut, mereka tidak berkata kecuali dengan naql 

yang sesuai dengan akal.
61

  

Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) membela Ibn Taimiyah (w.728 H/1328 

M), menurutnya ketika dikatakan Dzat Allah di langit tidak berarti bahwa Dzat 

Allah yang qadi >m itu terbatas di langit atau Arsh atau terbatas pada arah yang 
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berada di atas kepala kita. Tetapi Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 M) dan Ibn al-

Qayyim al-Jawziyyah (w.751 H/ 1350 M) telah secara terang menjelaskan 

bahwa arah kepala itu seperti arah-arah yang lain seperti kanan, kiri dan 

lainnya, semua itu adalah perkara-perkara nisbi > yang tidak ada hakekatnya.  

Sehingga pendapat ini serupa dengan ta‟wi >l ahl kala >m, bahwa yang dimaksud 

dengan al-uluw adalah tinggi derajatnya.  

Fakta ini membenarkan statemen Harun Nasution (w. 1998 M), bahwa 

Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) masih berpegang pada madhhab dan masih 

terikat pada pendapat-pendapat Ibnu H {anbal dan Ibn Taimiyah. Gerakan 

Muh }ammad bin Abd al Wahha>b karena se-madhhab, dia dukung dengan kuat. 

Berbeda dengan Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) yang dianggap telah 

berpikiran netral, tidak mau terikat dengan madhhab dan aliran manapun.
62

 

Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) menegaskan, ada kesamaan dalam hal 

pensucian Allah dari menyerupai jisim. Perbedaan di antara keduanya, bahwa 

pendapat Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 M) tidak melarang penggunaan 

kalimat-kalimat yang memang disebutkan dalam al-Qur`a>n untuk orang awam 

maupun orang khusus, disertai keyakinan tanzi >h. Sedangkan ahl al-ta‟wi >l 

melarang untuk mengatakan ucapan seperti „sesungguhya Allah di langit‟, agar 

tidak menimbulkan persepsi bahwa Dzat Allah itu terbatas pada makhluk yang 

berada di atas kita, mereka berlebihan (ghuluw) dalam tanzi >h. Al-athariyyu >n 

membolehkan penggunaan kalimat yang disebutkan berdasarkan al-Qur`a>n dan 

sunnah. Tidak selayaknya bagi manusia untuk mengklaim bahwa dia lebih 
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 Sahilun A. Nasir, Pemikiran Kalam (Teologi Islam) Sejarah, Ajaan dan Perkembangannya, 

(Jakarta: Rajawali Press, 2012), 324. 
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mensucikan Allah dari serupa dengan makhluk dari pada Allah dan rasul-Nya. 

Dalam hal ini mereka telah berlebihan, mereka menggunakan kalimat yang 

tidak ada dalam nas }, atau ada dalam nas } tetapi tidak sesuai dengan konteks nas} 

tersebut.
63

 

Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) terlihat tidak memahami permasalahan 

yang menjadi perdebatan di antara madhhab kala>m. Tidak ada satu madhhab-

pun yang melarang penggunaan kalimat yang disebutkan oleh al-Qur`a>n 

sebagai nama dan sifat Allah, termasuk Ash‟ariyah. Juga tidak ada klaim, 

bahwa Ash‟ariyyah lebih mensucikan Allah dari serupa dari pada Allah dan 

rasul-Nya. 

Permasalahan yang diperdebatkan adalah tentang pemaknaan ayat-ayat 

mutasha >biha >t yang berindikasi tashbi >h dengan makna z }a>hirnya, tanpa ta‟wi >l. 

Ahl al-Sunnah Wa al-Jama>‟ah dan Mu‟tazilah melarang pemaknaan ayat 

tersebut dengan makna z }a>hir-nya, karena akan menjatuhkan seseorang dalam 

tashbi >h. Ah}mad al-Rifa>‟i > (w.578/1182 M) melarang keras umat Islam 

berpegang pada makna z }a>hir ayat dan hadis mutasha >biha >t. Menurutnya hal itu 

dapat menjatuhkan seseorang dalam kekufuran, bahkan ia menyebutnya 

sebagai pangkal kekufuran.
64

 

Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 M) menawarkan metode tafwi >d} dalam 

memahami ayat-ayat mutasha >bihat. Namun dalam praktiknya ia memaknai 

ayat-ayat tersebut secara z }a>hirnya. Tafwi >d} artinya menyerahkan maknanya 
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kepada Allah, sebab makna ayat tersebut lebih dari satu makna. Tafwi >d} tidak 

berarti memaknai ayat dan hadis mutasha >biha >t dengan makna z }a>hir-nya, 

kemudian menyerahkan makna tersebut kepada Allah, sebagaimana dilakukan 

oleh kelompok Wahha >bi. 

Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) menjelaskan hakekat madhhab salaf 

yang ia anggap benar, bahwa dalam menyikapi ayat-ayat mutasha >biha >t ini 

wajib bagi orang awam 7 perkara, yaitu: 
65

 

1) Al-Taqdi >s; mensucikan Allah dari jisim dan sifat-sifat jisim, 

2) Al-Tas }di >q; beriman dengan apa yang disabdakan Nabi, bahwa semua yang 

Nabi sampaikan itu benar, 

3) Al-I‟tira >f; pengakuan tidak mampu mengetahui maksud Allah, 

4) Al-Suku>t (diam), tidak bertanya tentang maknanya dan mengetahui bahwa 

bertanya tentangnya adalah bid‟ah, 

5) Al-Imsa >k, tidak melakukan tas }ri >f (merubah) dan tabdi >l (mengganti) 

dengan bahasa yang lain. Tidak mengucapkanya kecuali dengan lafaz }} 

tersebut, tidak melakukan tafsir, ta‟wi >l (mengalihkan makna), tas }ri >f 

(merubah) , qiya >s (analogi) dan tafs }i >l (memerinci). 

6) Al-Kaff; mencegah seseorang dari membahas dan memikirkan Allah, 

7) Al-Tasli>m terhadap ahl al-ma‟rifah; tidak boleh diyakini bahwa ketika dia 

tidak mengetahui maknanya, berarti Rasulullah, para Nabi, pada S{iddiqi >n 

dan para wali juga tidak mengetahuinya. 
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Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) mencontohkan, ketika seseorang 

mendengar kata al-yad, maka dia harus tahu bahwa al-yad memiliki dua 

makna; makna asalnya adalah anggota badan yang tersusun dari daging, tulang 

dan sumsum.  Kata al-yad kemudian dipinjam untuk makna yang selain jisim, 

misalnya dikatakan al-baldatu fi yadi al-Ami>r artinya daerah itu dalam 

kekuasaan gubernur. 
66

 

Orang awam maupun „a>lim mengetahui secara pasti dan yakin bahwa 

Rasulullah tidak menghendaki jisim dengan kata al-yad  tersebut. Bahwa hal 

itu muh}al bagi Allah ta‟a>la>, Allah maha suci dari jisim. Barangsiapa yang 

terbersit di dalam hatinya bahwa Allah itu jisim maka dia adalah penyembah 

berhala. Beribadah kepada berhala adalah syirik karena berhala adalah 

makhluk, dan berhala disebut makhluk karena dia berupa jisim, sehingga orang 

yang beribadah kepada jisim maka dia musyrik dengan ijma>‟ para ulama salaf 

dan khalaf, baik yang disembah tersebut jisim kathi >f seperti gunung atau lat }i >f 

seperti udara dan air, jisim yang gelap seperti kegelapan, maupun yang 

bercahaya seperti matahari, bulan dan bintang, jisim yang besar seperti al-arsh, 

al-kursiy dan langit atau kecil seperti dharrah, al-haba>‟, jisim yang padat 

seperti batu atau binatang seperti manusia.
67

   

Barang siapa yang menafikan sifat jisim dari Allah maka dia akan 

menafikan sifat keanggotaan badan, daging dan urat saraf.  Al-Yad memiliki 

makna yang bukan merupakan jism dan sifat jisim, apabila seseorang tidak 

mengetahui maknanya dan tidak memahami hakekatnya maka pada dasarnya 
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seseorang tidak dibebankan untuk mengetahuinya. Mengetahui ta‟wi >l dan 

maknanya tidak wajib kepadanya, tetapi wajib baginya untuk tidak 

membahasnya secara mendalam.
68

  

Penjelasan Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) dalam mencontohkan sikap 

salaf terhadap ayat mutashabiha >t terlihat kontradiksi dengan pernyataan dia 

sebelumnya. Dalam contoh yang dikemukakan ada ta‟wi >l, sementara 

sebelumnya ia menegaskan bahwa para salaf dalam menyikapi ayat 

mutasha >biha >t itu al-imsa>k, yang salah satu pengertiannya menahan diri dari 

ta‟wi >l. 

Memaknai al-yad dengan selain anggota badan adalah ta‟wi >l, meskipun 

tanpa menentukan makna lain. Jenis ta‟wi>l seperti ini disebut ta‟wi>l ijma >li> yang 

oleh sebagian ulama disebut dengan tafwi >d}.  

Dalam tataran ide sebenarnya tidak ada perbedaan pandangan antara Ahl 

al-Sunnah Wa al-Jama>‟ah dengan  kelompok yang mengklaim dirinya sebagai 

ahl al-athar. Pertama, kedua kelompok ini mensucikan Allah dari tashbi >h dan 

tajsi>m. Kedua, dua kelompok ini sama-sama menetapkan sifat Allah dan tidak 

mendukung paham ta‟t }i >l yang dianut oleh Mu‟tazilah.  

Namun dalam tataran praktik, keduanya berbeda.  Untuk menghindari 

tashbi >h dan tajsi>m, Ahl al-Sunnah Wa al-Jama>‟ah tidak memaknai ayat 

mutasha >bihat dengan makna z }a>hir-nya (ta‟wi >l). Sedangkan Ibnu Taimiyah 

(w.728 H/1328 M) dan Wahhabi meskipun dalam tataran konsep berpegang 

pada tafwi >d} dan menolak ta‟wi >l, namun dalam tataran praktis tetap berpegang 

                                                           
68
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pada makna z }a>hir-nya. Inkonsistensi mereka terlihat dengan jelas, ketika 

mereka memaknai ayat-ayat mutasha >bihat. 

Fanatisme Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) terhadap madhhab 

„salafiyyah‟ menjadikannya tidak konsisten dengan pendapatnya. Pada 

dasarnya dalam masalah ini dia cenderung pada Ahl al-Sunnah Wa al-Jama>‟ah, 

namun dia masih mendukung dan membela Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 M) 

yang secara jelas dalam tataran praktis tidak berpegang pada tafwi >d}. 

Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) menyebutkan, sebenarnya semua 

kelompok umat Islam yang berbeda pendapat dalam memahami nas } itu 

beriman dan mengagungkan nas } tersebut. Tetapi sebagian mengunggulkan sisi 

tanzi >h-nya sehingga berakhir dengan ta‟t }i >l (menafikan sifat Allah), dan 

sebagian terlalu berpegang pada lahirriyah nas } tersebut sehingga dalam 

praktiknya jatuh pada tashbi >h (penyerupaan Allah dengan makhluk), seakan-

akan dalam al-Qur`a>n dan sunnah itu tidak ada maja>z dan kina >yah, padahal 

mereka sudah mengetahui bahwa selain ism al-Jala >lah telah dipergunakan 

sebelum turunnya al-Qur`a>n untuk mengungkapkan sesuatu yang berkaitan 

dengan makhluk. Dua kelompok yang berseberangan tersebut sebenarnya 

sama-sama bermaksud mengagungkan Tuhan dan menutup kemungkinan 

berbicara tentang dzat dan sifat Allah tanpa haq.  Kelompok  pertama takut 

pada ta‟t }i >l apabila melakukan ta‟wi >l dan kelompok kedua takut jatuh pada 

tashbi >h dan menutup kemungkinan mensifati Allah dengan sifat yang tidak 

layak bagi-Nya. Niat dari kedua kelompok ini adalah baik sebagaimana 
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dijelaskan oleh al-Shaikh al-Jisr al-T{ara>bulsi > (w.1353 H/1934 M) ketika 

menjelaskan Sharh al-Sanu >siyah dan al-Jauharah.
69

  

Namun mereka yang menyimpang dengan sebab ta‟wi >l sangat banyak, 

sehingga beberapa kelompok telah keluar dari agama, sebagian telah keluar 

dari agama z }a>hir dan batin dan sebagian hanya secara batin saja. Seperti 

kelompok Batiniyah yang meninggalkan rukun Islam seperti shalat, zakat, haji 

dan puasa, dengan anggapan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut memiliki 

makna selain yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya serta telah 

disepakati oleh seluruh umat Islam. Contoh gula >t al-s }u>fiyah yang melakukan 

ta‟wi >l di luar batas akal, naql dan kaidah bahasa. Mereka mengklaim, telah 

melihat Allah dengan mata kepala dalam segala bentuk dan seakan-akan 

mereka ber-talaqqi (belajar) secara langsung kepada Allah seperti para nabi. Di 

antara mereka ada yang mengklaim telah diangkat takli >f dari sebagian orang 

yang sudah sampai pada derajat maqa>m ma‟rifah. Bahkan sebagian mereka ada 

yang berkeyakinan wahdatul wuju>d dan mengklaim ketuhanan untuk manusia, 

sapi, batu dan lainnya. Mereka melegalkan akidahnya ini dengan beberapa ayat 

dan hadis dengan berbagai macam ta‟wi >l.70
 

Menurut Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) kelompok z }a>hiriyah yang 

disebut dengan ghula >t al-H{ana>bilah adalah umat Islam yang paling kuat 

imannya dan paling benar Islamnya. Tuduhan tashbi>h dan tamthi >l yang 

dialamatkan kepada mereka adalah kedzaliman, tuduhan itu muncul 

                                                           
69

 Ibid., 9/131. 
70

 Ibid., 9/132. 
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disebabkan oleh fanatik madhhab.
71

 Apabila mereka menetapkan semua sifat 

yang telah Allah tetapkan untuk dzat-Nya dalam al-Qur`a>n dan telah ditetapkan 

oleh Rasul-Nya dalam hadis yang s }ahi >h, mereka menyerahkan tata caranya 

kepada Allah sebagai bentuk pengakuan bahwa akal mereka tidak mampu 

untuk mengetahuinya secara detail, apakah logis jika mereka menetapkan 

sesuatu yang telah Allah nafikan dari Dzat-Nya bahwa tidak ada sesuatupun 

yang serupa dengan Allah, baik dari satu segi maupun semua segi (Q.S al-

Shu >ra>:11). Fanatisme kelompok yang menjunjung teori ilmu kala >m, baik 

Mu‟tazilah maupun Ash‟ariyah mencela kelompok yang menetapkan sifat-sifat 

yang telah Allah tetapkan dalam al-Qur`a>n dan sunnah seperti uluw-nya Allah 

atas makhluk-Nya, istiwa >‟ Allah di atas Arsh, turun ke langit dunia dan 

seterusnya yang disertai dengan nas } tentang tanzi >h. Semua itu sifat-sifat yang 

dinisbatkan kepada makhluk juga kepada Allah dengan menafikan tashbi >h. 

Menurut ahli ta‟wi>l, dosa mereka adalah tidak mau menggunakan teori-teori 

pemikiran ini untuk men-ta‟wi >l nas-nas di atas. Padahal Allah tidak 

membebankan kepada seorangpun untuk menggunakan teori filsafat. Allah 

membebankan mereka untuk beriman dengan semua yang dibawa oleh 

Rasulullah.  

Dasar agama yang dibawa oleh seluruh para Rasul adalah beribadah 

hanya kepada Allah dan tidak mensekutukan-Nya dengan sesuatu, beribadah 

kepada-Nya dengan menjalankan syariat yang telah Allah tetapkan, bukan 

dengan selain syariat Allah. Karena tidak ada seorangpun yang boleh membuat 

                                                           
71

 Ibid.  
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syariat dalam agama tanpa izin Allah ta‟a>la>. Allah ta‟a>la> telah membuat 

syariat ini untuk semua umat. Sementara filsafat ilmu kala>m itu adalah sebuah 

teori pemikiran yang rumit dan hanya dapat dipelajari oleh orang-orang 

tertentu yang cerdas saja, sehingga menjadikan mereka berselisih dan berpecah 

belah. Mereka telah bermaksiat kepada Allah, sebab Allah telah melarang 

berpecah belah dalam agama. Bagaimana bisa orang yang berakal dapat 

mengatakan bahwa semua orang Islam dituntut untuk itu?, jika kebenaran iman 

itu tergantung pada filsafat ilmu kala>m, lalu berapa jumlah orang-orang 

beriman dari umat ini?. Jika kebenaran itu hanya satu yaitu yang mereka 

katakan lalu berapa jumlah ahl al-haq?
72

  

Menurut Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) metodologi yang dipegang 

oleh generasi salaf pada awal Islam itu sangat mudah dan sederhana, 

sebagaimana Allah dan Rasul mensifati agama ini. Pada generasi awal seluruh 

umat Islam mensifati Allah dengan seluruh sifat yang Allah sifatkan pada dzat-

Nya dalam al-Qur`a>n dan melalui lisan Rasul-Nya, tanpa menyerupakan-Nya 

dengan sesuatupun dari makhluk-Nya, dan tanpa filsafat ilmu kala>m yang sama 

sekali tidak disyariatkan oleh Allah ta‟a >la>. Karena itulah seluruh ulama salaf 

mengingkari ilmu kala>m dan menganggapnya sebagai bid‟ah sayyi`ah.  

Orang-orang yang mendalami ilmu kala>m, beranggapan bahwa dengan 

ilmu itu mereka akan dapat membatalkan bid‟ah dan menghilangkan shubuha >t 

dalam agama. Mereka ingin menghilangkan khila >f, tetapi justru mereka 

menambah khila >f dan perpecahan. Sehingga mayoritas mereka beranggapan 
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 Ibid., 9/133. 
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akidah yang benar itu tidak dapat diketahui kecuali dengan ilmu kala>m. 

Padahal tidak ada keselamatan bagi umat Islam dalam agama dan dunia kecuali 

dengan merujuk kepada agama yang murni, sebagaimana yang dipegangi oleh 

generasi salaf. Dalam urusan dunia harus merujuk kepada hal-hal yang telah 

ditetapkan oleh ilmu pengetahuan dan hipotesis-hipotesis modern. Mereka 

harus membuang jauh-jauh semua sebab dan kitab-kitab yang hanya 

menimbulkan perbedaan pendapat dan perpecahan. Menurut Rid }a> (w.1354 

H/1935 M) hanya dengan cara seperti inilah maka bahaya perbedaan madhhab 

dalam ushul dan furu >‟ itu bisa hilang, semua akan kembali kepada persatuan 

agama dan persaudaraan sesama muslim. Sehingga semua memperoleh 

kebahagian dunia dan akhirat, sebagaimana tujuan agama ini disayariatkan.
73

 

Kritik Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) terhadap ilmu kala>m kontradiktif 

dengan tulisan Abduh sendiri dalam kitab Risa>lah al-Tawhi>d. Dalam kitab 

tersebut Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) secara khusus menulis tema 

ilmu kala>m. Dalam kitab tersebut terlihat secara jelas bahwa Muh }ammad 

Abduh (w.1323 H/1905 M) sangat menguasai ilmu kala>m. Istilah-istilah ilmu 

kala>m ia kuasai dengan sangat baik. Dalam pendahuluan kitab tersebut, ia 

menuturkan bahwa ilmu kala >m adalah nama lain dari ilmu tawhid. Penamaan 

itu menurutnya, karena masalah yang paling masyhur dan banyak 

menimbulkan perbedaan pendapat di antara ulama-ulama abad pertama adalah 

kalam Allah.
74
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 Ibid., 9/133. 
74

 Muh}ammad Abduh, Risa >lah al-Tawhi>d, 6. 
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Abduh (w.1323 H/1905 M) juga memberi alasan penamaan tersebut, 

menurutnya karena dalam memberikan dalil tentang pokok agama, ia lebih 

menyerupai logika (mantiq), sebagaimana yang biasa dilalui oleh kelompok 

rasionalis dalam menjelaskan argumentasi dari pendiriannya.
75

 

Generalisasi Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) bahwa ulama salaf 

mencela ilmu kala>m juga tidak tepat. Karena faktanya pencetus ilmu kala>m Ahl 

al-Sunnah wal-Jama‟ah juga berasal dari generasi salaf. Abu H{anifah (w.150 

H/ 767 M) bahkan menulis lima kitab tentang ilmu kala>m. Kitab-kitab tersebut 

adalah al-Fiqh al-Akbar, al-Fiqh al-Absat}, al-Risa >lah, al-A<lim wa al-

Muta‟allim, al-Was }iyyah. Al-Sha>fi‟i > (w.204 H/ 820 M) juga menulis kitab 

dalam ilmu kala >m, yaitu kitab al-Qiya>s dan al-Radd „ala al-Bara >himah. Al-

Bukha>ri > (w.256 H/870 M) menulis kitab dalam ilmu kala>m berjudul Khalqu 

Af‟a>l al-„Iba>d, kitab bantahan terhadap kelompok Qadariyah. 

Al-Sha>fi‟i > (w.204 H/ 820 M) suatu ketika berbicara secara detail tentang 

tema ilmu kala>m. Sehingga membuat kagum para muridnya, dan 

mempertanyakan alasan al-Sha>fi‟i > (w.204 H/ 820 M) mengkaji ilmu kala >m. Ia 

menegaskan bahwa ia telah menguasai ilmu kala>m sebelum menguasai ilmu 

fiqih.
76

 

Ilmu kala >m yang dicela oleh generasi salaf bukan seluruh ilmu kala>m, 

tetapi ilmu kala >m yang dipelajari oleh Mu‟tazilah.  Ibnu Asa >kir (w.571 H/1176 

M)  dalam Tabyi >n Kadhib al-Muftari > menjelaskan bahwa ilmu kala >m yang 

                                                           
75

 Ibid. 
76

 Qism al-Abha >th wa al-Dira >sat al-Isla >miyah Jam‟iyyah al-Masha >ri>‟ al-Khairiyyah al-Isla >miyyah, 

al-Tibya>n fi al-Radd „ala > Man dhamma „ilm al-Kala >m (Bairut: Da >r al-Masha >ri>‟, 1999), 35. 
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madhmu>m (tercela) adalah ilmu kala>m yang dipelajari oleh ahl al-hawa dan ahl 

al-bid‟ah yang tercela, sedangkan ilmu kala >m yang sesuai dengan al-Kita>b dan 

al-sunnah yang menjelaskan hakikat us }u >l ketika muncul fitnah adalah mahmud 

(terpuji) menurut para ulama.
77

 

2) Tafsir Ayat Sifat Mutasha >biha>t 

Dalam Risa >lah al-Tawhi >d Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) 

menegaskan bahwa Allah itu ada dan memilik sifat-sifat yang sempurna. Ia 

menjelaskan bahwa yang wajib diimani, Dzat Allah itu ada dan tidak 

menyerupai apa yang ada di alam semesta ini. Ia azali >, abadi, hidup, 

mengetahui, berkehendak, kuasa, esa (tidak ada sekutu bagi-Nya) dalam segala 

hal, baik dalam kesempurnaan sifat-sifat-Nya dan dalam menciptakan segala 

makhluk-Nya. Dia berfirman, mendengar, dan sifat-sifat lain seperti yang telah 

diterangkan oleh syara‟.
78

 

Namun berdasarkan hasil penelitian Harun Nasution (w.1998 M), 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) berpemikiran sama dengan Mu‟tazilah 

dalam menafikan sifat Allah.
79

 Harun Nasution (w.1998 M) berpendapat 

bahwa Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) cenderung kepada konsep 

peniadaan sifat Tuhan, sungguhpun dalam Risa >lah al-Tawhi>d ia berbicara 

tentang sifat-sifat Tuhan. Argumen Harun Nasution (w.1998 M), Muh }ammad 

Abduh (w.1323 H/1905 M) dalam Risa >lah al-Tawhi >d tidak membahas apakah 

sifat itu esensi atau lain dari esensi Tuhan dan tidak membicarakan apakah sifat 

                                                           
77

 Ibn Asa >kir >, Tabyi >n Kadhibi al-Muftari >, 77. 
78

 Abduh, Risa >lah al-Tawhi>d, 38. 
79

 Nasution, Muh }ammad Abduh  Dan Teologi Rasional Mu‟tazilah, 71-74. 
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itu kekal atau tidak kekal. Sehingga menurut Harun, Muh }ammad Abduh 

(w.1323 H/1905 M) tidak berbicara tentang sifat dalam risalah tersebut.
80

  

Menurut Rif‟at Syauqi kesimpulan bahwa Muh }ammad Abduh (w.1323 

H/1905 M) berpandangan sama dengan Mu‟tazilah dalam masalah sifat Allah 

tidak diperoleh dari pernyataan yang tegas dari Muh }ammad Abduh (w.1323 

H/1905 M), namun dari kritiknya terhadap kelompok al-Ash‟ariyah yang 

dikenal sebagai kelompok muthbit al-s }ifah (menetapkan sifat bagi Allah). 

Menurutnya, menetapkan sifat bagi Allah berarti meyakini bahwa Allah itu 

butuh kepada yang lain, yaitu sifat.
81

 

Perbedaan pandangan tentang Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) 

terkait masalah sifat Allah merupakan sesuatu yang wajar. Karena ia seorang 

pemikir independen yang tidak mengikat diri dengan madhhab tertentu, 

termasuk dalam permasalahan akidah. Ketika ia menguraikan sifat-sifat Allah 

dalam kitab Risa >lah al-Tawhi >d ia adalah seorang Ash‟ari sejati. Namun ketika 

ia mengkritik Asy‟ari tentang konsep la hiya huwa wala hiya ghairuhu (sifat 

Allah itu bukan esensi Allah dan juga bukan selain esensi Allah), Abduh 

adalah seorang Mu‟tazilah.
82

 

Para ulama Ahl al-Sunnah Wa al-Jama>‟ah bersepakat bahwa Allah 

memiliki sifat. Kayakinan ini berdasarkan sabab al-nuzu >l dari surat al-Ikhla>s. 

Orang-orang Yahu>di datang kepada Rasulullah, mereka berkata: “Wahai 

Muh }ammad tunjukkan sifat Tuhanmu kepada kami!”. Kemudian turun surat al-
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 Ibid., 74. 
81

 Rif‟at Syauqi Nawawi, Rasionalitas Tafsir Muh }ammad Abduh Kajian Masalah Akidah dan 

Ibadah (Jakarta: Paramadina, 2002), 135. 
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Ikhla >s } menjawab permintaan orang-orang Yahu>di tersebut. Setelah 

membacakan surat al-Ikhla>s }, Rasulullah bersabda: “Ini adalah sifat Tuhanku”.
83

 

Namun Ahl al-Sunnah juga berbeda dengan Mushabbihah. Menurut Ahl 

al-Sunnah, sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Sifat-sifat Allah 

seluruhnya azaliyah abadiyah. Kesimpulan ini dibangun di dasarkan pada 

sebuah logika bahwa karena Dzat Allah adalah Azali > (tidak bermula), maka 

sifat-sifat-Nya pasti (wajib) Azali, mengingat kebaharuan sifat suatu dzat 

mengharuskan kebaharuan dzat tersebut.  

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) tidak sepakat diskusi tentang 

sifat Allah lebih dari batas kemampuan akal. Seperti pembahasan tentang 

apakah sifat-sifat Allah itu merupakan tambahan dari Dzat, apakah kala>m 

Allah merupakan sifat yang lain dari sifat yang diterangkan dalam kitab suci?, 

apakah sifat mendengar dan mengetahui itu lain dari segala yang dapat 

mendengar dan melihat?. Karena diskusi semacam itu selain tidak akan 

mendapatkan titik temu, juga terbukti telah menyebabkan pertengkaran dalam 

beberapa madhhab. 

Penolakan Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) terhadap diskusi 

tentang sifat Allah melebihi batas kemampuan akal dapat dimengerti. Namun 

ketika Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) memberikan contoh tentang 

hubungan sifat dan dzat sebenarnya tidak ada alasan untuk menghindarinya. 

Sebab kekeliruan dalam masalah ini akan berakibat fatal terhadap akidah umat 

Islam. Mu‟tazilah gagal dalam memahami hubungan dzat dan sifat sehingga 
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 Jami>l H {ali>m al-H {usaini, Jawa >hir al-Aimmah Fi Tafsi>r Juz Amma (Bairut: Da >r al-Masha >ri>', 
2014), 220. 
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mereka terjerumus pada paham ta‟t }i >l; menafikan sifat Allah. Sementara 

Mushabbihah meyakini bahwa sifat Allah adalah selain dzat Allah, sehingga 

mereka jatuh pada tashbi >h; menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya.  

Konsep Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) tentang sifat Allah ini perlu 

ditelusuri konsistensinya dalam penafsiran ayat sifat dalam tafsir al-Mana>r, 

khususnya pada penafsiran ayat-ayat sifat mutasha >biha >t. 

a) Tafsir ayat-ayat mutasha>bihat yang mengindikasikan Allah itu jisim 

Umat Islam bersepakat bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk-Nya. 

Ia bukan jisim dan tidak boleh disifati dengan sifat jisim. T {a>riq Muh }ammad 

Naji >b Lahha>m secara lugas mengeksplorasi perkataan para ulama salaf dan 

khalaf tentang kesucian Allah dari jisim serta kekufuran mujassim (orang yang 

meyakini bahwa Allah itu jisim). Di antara perkataan ulama yang ia kutip 

adalah perkataan Ali bin Abi T {a>lib dalam kitab Najm al-Muhtadi >, bahwa ketika 

kiamat telah dekat, manusia akan kembali menjadi kafir, disebabkan mereka 

mensifati Allah dengan jisim dan anggota badan.
84

 

Jami>l H{ali >m al-H{usaini > menegaskan adanya konsensus tentang kekufuran 

al-mujassim. Ia mengutip perkataan Ibnu H {ajar al-Haitami (w.974 H/1567 M) 

dalam al-Minha >j al-Qawi >m bahwa al-Qarafiy  (w.684 H/1285 M) 

meriwayatkan dari al-Sha>fi‟i > (w.204 H/ 820 M), Ma>lik (w. 179 H/795 M), 

Ah}mad bin H {anbal (w.241 H/855 M) dan Abu H{anifah (w.150 H/ 767 M) 
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tentang kekufuran orang yang meyakini bahwa Allah itu berada pada arah 

tertentu dan berupa jisim.
85

  

Di dalam al-Qur`a>n ditemukan beberapa ayat yang mengindikasikan 

tajsi>m, bahwa Allah memiliki tangan, mata dan muka, serta berada pada suatu 

tempat dan arah tertentu. Rif‟at Syauqi dalam disertasinya berkesimpulan 

bahwa dalam memahami ayat-ayat mutash >abihat yang menggambarkan seolah-

olah Allah memiliki sifat-sifat jasmaniyah, Muh }ammad Abduh (w.1323 

H/1905 M) tidak mengakui adanya sifat-sifat itu pada Tuhan yang bersifat 

immateri. Dari sini menurutnya, ia tidak memahami ayat-ayat sifat 

mutasha >biha >t secara tekstual tetapi dengan ta‟wi >l.86
  

Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) berpendapat bahwa semua ayat yang 

mengindikasikan Allah memiliki sifat jasmaniyah adalah sifat za >idah (sifat 

tersendiri) bagi Allah. Sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa itu 

adalah maja>z. Al-istiwa >‟, al-yad, al-wajh dan al-„ain adalah maja>z yang tidak 

dapat dimaknai secara z }ahir-nya. Al-istiwa >‟ adalah maja>z dari al-istila‟ 

(menguasai) atau perumpamaan dan gambaran terhadap keagungan Allah 

ta‟a>la>. Al-Yad adalah maja>z dari kekuasaan (al-qudrah), al-wajh adalah maja>z 

dari al-wuju >d (ada), al-„ain adalah maja>z dari al-Bas }ar (penglihatan).
87

  

Tujuan memaknai sifat-sifat itu sebagai maja>z adalah untuk menolak 

secara cepat anggapan tashbi >h (menyerupakan Allah dengan makhluk) dan 
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 Jami>l H {ali>m, Naql al-Ijma >‟ al-H {a >sim Fi Baya >n Hukm al-Jahwi> Wa al-Mujassim (Bairut: Da >r al-
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Rif‟at, Rasionalitas Tafsir Muh }ammad Abduh, 130. 
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tajsi>m (meyakini bahwa Allah itu jisim), jika tidak demikian itu adalah sebuah 

bentuk perumpamaan dan gambaran.
88 

Pendapat Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) sebenarnya tidak kontradiksi 

dengan pendapat mayoritas umat Islam. Sehingga tidak tepat apabila Rashi >d 

Rid }a> (w.1354 H/1935 M) membedakannya. Ketika mayoritas umat Islam 

membaca ayat-ayat tersebut sebagai maja >z (ta‟wi >l) tidak berarti menafikan 

sifat-sifat Allah yang disebutkan oleh ayat-ayat tersebut.  

Ahl al-Sunnah mengatakan, Allah itu memiliki sifat al-yad, al-wajh, al-

„ain, al-istiwa>‟ dan seterusnya. Sifat-sifat ini disebut dengan sifat khabariyah 

atau sam‟iyyah. Namun sifat-sifat tersebut tidak dimaknai secara z }a>hirnya, 

karena makna z }a>hir-nya mengandung makna tashbi >h. Dalam hal ini, mayoritas 

ulama salaf tidak menentukan maknanya dengan makna tertentu (ta‟wi >l ijma>li >), 

sedangkan mayoritas ulama khalaf menentukan maknanya dengan makna 

tertentu (ta‟wi >l tafs }i >liy). 

Pernyataan Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) bahwa Abduh dan dirinya 

tidak memahami ayat-ayat tersebut secara maja >z perlu dibuktikan dengan 

melihat penafsiran-penafsiran keduanya dalam tafsir al-Mana>r terhadap ayat-

ayat tersebut. 

1) Q.S al-Ma >idah: 64 

Allah ta‟a >la> berfirman: 

بَلْ يَدَاه مَبْسُوطتََافِ ينُفِقُ  وَقاَلَتِ الْيػَهُودُ يدَُ اللَّوِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُواْ بِاَ قاَلُواْ 
  كَيْفَ يَشَاء
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Dan orang-orang Yahu>di berkata, “tangan Allah terbelenggu”, 

sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan mereka dilaknat 

disebabkan oleh apa yang telah mereka katakana, padahal Allah itu 

dermawan, Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki.
89

 

 

Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) menjelaskan bahwa makna yada>hu 

mabsut }ata >ni, Allah adalah Dzat yang mempunyai sifat kedermawanan yang 

sempurna dan menyeluruh. Sifat ini digambarkan dengan membeberkan kedua 

tangan, karena orang yang sangat dermawan apabila ingin memberikan sesuatu 

maka dia akan memberikannya dengan dua tangannya. Ayat ini merupakan 

bantahan terhadap orang-orang kafir yang mensifati Allah dengan dzat yang 

sangat bakhil.
90

 Namun Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) juga menegaskan 

bahwa ia mendukung pendapat yang menetapkan sifat dan mencela serta 

mengkriktik ahli ta‟wi >l yang menafikan sifat Allah.
91

 

Inkonsistensi terlihat dengan jelas dalam pernyataan di atas. Pada 

awalnya dia men-ta‟wi >l ayat tersebut, namun kemudian dia menegaskan bahwa 

ia mencela ahli takwi >l yang menafikan sifat Allah. Padahal dalam pandangan 

Rid }a> setiap ta‟wi>l adalah ta‟t }i>l (menafikan sifat). Posisi Rashi>d Rid }a> (w.1354 

H/1935 M) dalam hal ini sangat kabur. 

Al-yad secara bahasa memiliki beberapa makna. Ahl al-baya>n 

mengatakan bahwa sebagian makna al-yad adalah haqi >qah dan sebagian maja >z 

atau kina >yah. Al-yad disebut untuk makna anggota badan dan juga disebut 

untuk makna al-ni‟mah, al-qudrah, al-milk dan al-tas }arruf serta lainnya. Ahl 
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al-ta‟wi >l berpendapat, ayat ini wajib untuk di-ta‟wi >l-kan. Karena al-yad dengan 

makna anggota badan di antara hal yang mustahil bagi Allah. Sebagian ahl al-

tafwi>d} mengatakan; kita tetapkan al-yad bagi Allah dan kita sucikan Allah dari 

menyerupai manusia.
92

 

Penafsiran Ibnu Abbas (w. 68 H/687 M) terhadap ayat tersebut 

menunjukkan bahwa al-yad tidak diperselisihkan oleh para ulama salaf dan 

khalaf dalam masalah al-ta‟wi >l dan al-tafwi >d}. Karena penggunaan ghil al-yad 

dengan makna al-bukhl dan membeberkan al-yad maknanya dermawan itu 

sudah dikenal dalam bahasa. Di antaranya firman Allah ta‟a>la> (Q.S al-Isra>: 

29): 

 وَلاَ تََْعَلْ يَدَؾَ مَغْلُولَةً إِىَ  عُنُقِكَ وَلاَ تػَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فػَتػَقْعُدَ مَلُومًا مَُّّْسُوراً

Dan janganlah engkau jadikan tangan-tangan terbelenggu pada lehermu 

dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti 

kamu menjadi tercela dan menyesal.
93

 

 

Tidak seorangpun yang memahami bahasa arab, bahwa ini mengeluarkan lafaz} 

dari z }a>hirnya yang disebut dengan ta‟wi >l.94 

Terlihat dengan jelas bahwa Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) dalam 

menafsirkan ayat-ayat yang mengindikasikan Allah memiliki anggota badan 

menggunakan metode ta‟wi >l. Ini sekaligus membantah pernyataan Rid }a>  

sebelumnya yang lebih cenderung pada tafwi >d} dan mencela ta‟wi >l. 
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2) Q.S al-Baqarah: 115 

Allah ta‟a >la> berfirman: 

 سِعٌ عَلِيمٌ وَللِّوِ الْمَشْرؽُِ وَالْمَغْرِبُ فَأيَػْنَمَا تػُوَلحواْ فػَثَمَّ وَجْوُ اللَّوِ إِفَّ اللَّوَ وَا
 

Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap 

disanalah wajh Allah, sungguh, Allah Maha Luas dan Maha 

Mengetahui.
95

 

 

Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) menjelaskan, makna wajh dalam ayat di 

atas adalah tempat menghadap dalam shalat (qiblat). Muh }ammad Abduh 

(w.1323 H/1905 M) menjelaskan bahwa orang yang beribadah seharusnya 

menghadap wajah yang disembahnya. Namun karena Allah maha suci dari 

benda dan arah maka menghadap Dia dengan makna ini mustahil. Sehingga 

syara‟ memerintahkan kepada manusia untuk menghadap tempat tertentu 

dalam ibadah mereka kepada Allah. Allah menjadikan menghadap tempat itu 

seperti menghadap wajh Alla >h ta‟a>la>.96
 

Dalam penafsiran ayat tersebut, al-Ra>zi (w.606 H/1210 M) menjelaskan, 

diriwayatkan dari seluruh sahabat dan tabi‟i >n bahwa ayat ini diturunkan tentang 

seorang musafir yang menjalankan shalat sunnah di atas kendaraan. Ayat 

tersebut memberikan penjelasan bahwa kemanapun dia menghadap maka arah 

itu adalah kiblat dia dalam shalat.
97

  

Jami>l H {ali >m menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wajh Allah 

dalam ayat tersebut bukan muka yang merupakan anggota badan. Karena 

seandainya berupa anggota badan niscaya Allah serupa dengan manusia. Orang 
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yang meyakini Allah memiliki anggota badan, ia telah mensifati Allah dengan 

sifat jisim, dan hukumnya kufur berdasarkan kesepakatan para ulama salaf dan 

khalaf.
98

 

Pemaknaan wajh Allah dengan kiblat adalah ta‟wi >l. Sebab makna z }a>hir 

dari wajh adalah muka yang merupakan anggota badan. Ta‟wi >l yang dilakukan 

Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) kontradiktif dengan statemen dia sendiri, 

bahwa ia tidak men-ta‟wi >l ayat-ayat sifat yang berindikasi tajsi>m. 

b)  Tafsir ayat-ayat mutasha>bihat yang mengindikasikan Allah 

bertempat 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) telah menegaskan dalam Risa >lah 

al-Tawhi>d bahwa Allah ada tanpa tempat. Dalam masalah ini ia sependapat 

dengan Ash‟ariyah. Abu al-H{asan al-Ash'ari (w.324 H/936 M) berkata: 

  لاَ مَكَافَ لوَُ إِفَّ اللَ 
 Sesungguhnya Allah ada tanpa tempat.

99
  

Logika yang digunakan adalah logika Ali ibn Abi T{a>lib (w. 40 H/661 M):  

 افَ كَ   وِ يْ لَ ا عَ ى مَ لَ عَ  لآفَ اْ  وَ ىُ وَ  فَ كاَ مَ  لاَ وَ  اللُ  افَ كَ 

Allah ada (pada azal) dan belum ada tempat dan Dia (Allah) sekarang 

(setelah menciptakan tempat) tetap seperti semula ada tanpa tempat.
100

 

 Abu al-Muz }affar al-Asfara>yini > (w.471 H/1078 M) meriwayatkan bahwa 

Ali bin Abi T{a>lib berkata: 
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 فَ يْ كَ   وُ لَ  اؿُ قَ يػُ  لاَ  فَ يْ لكَ اْ  فَ يَّ كَ   يْ ذِ الَّ  فَّ إِ وَ  نَ يْ أَ  وُ لَ  اؿُ قَ يػُ  لاَ  نَ يْ لأَ اْ  نَ يَّ أَ  يْ لذِ اَّ  فَّ إِ  
Sesungguhnya yang menciptakan aina (tempat) tidak boleh dikatakan 

baginya dimana (pertanyaan tentang tempat), dan yangmenciptakan 

kayfa (sifat-sifat makhluk) tidak boleh dikatakan baginya bagaimana.
101

  

Di dalam al-Qur`a>n ditemukan beberapa ayat yang mengindikasikan 

bahwa Allah itu bertempat. Sebagian ayat-ayat tersebut mengindikasikan Allah 

bersemayam di atas Arsh, sebagian mengindikasikan Allah bertempat di atas 

langit, sebagian mengindikasikan Allah ada di bumi dan sebagian 

mengindikasikan Allah bertempat di mana-mana. Konsistensi Muh }ammad 

Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) dalam akidah 

tanzi >h diuji dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut. 

1) Tafsir Ayat Mutashabiha >t yang Mengindikasikan Allah ada di mana-

mana 

Di dalam al-Qur`a>n ditemukan beberapa ayat mutasha >bihat yang 

mengindikasikan Allah ada di mana-mana. Di antaranya adalah Q.S al-

Baqarah: 19, Allah ta‟a>la> berfirman: 

وَبػَرْؽٌ يََْعَلُوفَ أَصْابِعَهُمْ تٓ آذَانِِِم مٍّنَ  أَوْ كَصَيٍّبٍ مٍّنَ السَّمَاء فِيوِ ظلُُمَاتٌ وَرَعْدٌ 
 وُ مُُِّيطٌ باِلْكافِريِنَ الصَّوَاعِقِ اَذَرَ الْمَوْتِ واللَّ 

 

Atau seperti (orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit, yang disertai 

kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-

jarinya, (menghindari) suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi 

orang-orang kafir.
102

 

 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) men-ta‟wi >l ayat ini, Allah 

mengetahui rahasia orang-orang kafir dan mengetahui apa yang ada dalam 
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hati mereka, dan Allah Maha Kuasa untuk menyiksa mereka dimanapun 

mereka berada.
103

 Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) menambahkan bahwa al-

iha >t }ah dalam ayat ini adalah ihat }ah al-qudrah, orang kafir yang tidak 

dimatikan oleh Allah dengan petir maka Allah mematikannya dengan sebab 

lain, sebab-sebab kematian bisa berbeda-beda tetapi kematian tetap sama.
104

  

Ayat al-Qur`a>n lainnya yang mengindikasikan Allah bertempat di mana-

mana adalah Q.S al-Anfa>l: 47 Allah ta‟a >la> berfirman: 

وفَ عَن سَبِيلِ اللَّوِ  وَلَا تَكُونوُاْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِياَرىِِم بَطرَاً وَرئِاَء النَّاسِ وَيَصُدح
 طٌ وَاللَّوُ بِاَ يػَعْمَلُوفَ مُُِّي

 

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampong 

halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang (riya) serta 

menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah (imunya) meliput 

segala yang mereka lakukan.
105

 

 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) menta‟wi >l-kan ayat ini dengan ilmu 

dan sultan (kekuasaan), yakni Allah mengetahui apa yang mereka lakukan 

dan Allah berkuasa untuk membalas perbuatan mereka di dunia dan akhirat 

berdasarkan sunnahnya.
106

 

Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) menjelaskan bahwa al-iha >t }ah ada dua 

macam; ih}a>tah ilmu dan ihatah qudrah. Ih}a>t }ah dalam ayat ini adalah ih}a>tah 

ilmu, karena berkaitan dengan perbuatan. Dan ini termasuk maja >z yang ada 

dalam al-Qur`a>n. 
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Ayat lain yang mengindikasikan bahwa Allah ada di mana-mana adalah 

Q.S al-Baqarah: 186, Allah ta‟a>la> berfirman: 

اعِ إِذَا دَعَافِ فػَلْيَسْتَجِيبُواْ يِ  وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنٍِّّ فَإِنٍِّّ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ
  لَعَلَّهُمْ يػَرْشُدُوفَ وَلْيػُؤْمِنُواْ ِِ 

 

Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu (Muh }ammad) 

tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan 

permohonan ornag yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. 

Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)Ku dan beriman kepada-

Ku, agar mereka memperoleh kebenaran.
107

 

 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) menjelaskan bahwa ayat di atas 

adalah perintah beriman bahwa Allah dekat dengan para hamba-Nya, tidak 

ada hijab/penghalang  antara Allah dan para hamba-Nya. Tidak ada wali dan 

pemberi syafa‟at yang menyampaikan do‟a dan ibadah mereka kepada Allah. 

Tidak ada yang menyertai Allah dalam mengabulkan do‟a mereka atau 

memberi pahala mereka. Sehingga para hamba harus hanya menghadap 

kepada-Nya secara ikhlas.
108

 

Makna dekat dalam ayat tersebut menurut Muh }ammad Abduh (w.1323 

H/1905 M) adalah dekat dari segi ilmu, bahwa ilmu Allah meliputi segala 

sesuatu, Allah mendengar perkataan-perkataan manusia dan melihat 

perbuatan-perbuatan mereka. Dengan mengutip perkataan al-Baid }a>wi > (w.685 

H/1076 M), Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) menyatakan bahwa 

„dekat‟ adalah perumpamaan dari kesempurnaan ilmu Allah terhadap 

perbuatan, perkataan dan kondisi manusia. Disebut perumpamaan karena 
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dekat dan jauh yang sebenarnya itu dari segi tempat, dan Allah disucikan dari 

bertempat pada suatu tempat.
109

 

Selanjutnya di dalam al-Qur`a>n didapati beberapa ayat al-Qur`a>n yang 

z }a>hir-nya mengindikasikan bahwa Allah itu ada di bumi bersama manusia. Di 

antara ayat-ayat tersebut adalah Q.S al-Hadi >d:4, al-Tawbah: 40 dan al-Nah }l: 

128. 

Dalam Q.S al-Tawbah: 40, Allah ta‟a>la> berfiman: 

وُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثاَنَِّ اثػْنػَيِْْ إِذْ هُُاَ تٓ الْغَارِ إِذْ إِلاَّ تنَصُرُوهُ فػَقَدْ نَصَرَهُ اللَّوُ إِذْ أَخْرَجَ 
وْىَا يػَقُوؿُ لِصَااِبِوِ لَا تََْزَفْ إِفَّ اللَّوَ مَعَنَا فَأنَزَؿَ اللَّوُ سَكِينَتَوُ عَلَيْوِ وَأيََّدَهُ بِِنُُودٍ لََّّْ تػَرَ 

 مَةُ اللَّوِ ىِيَ الْعُلْيَا وَاللَّوُ عَزيِزٌ اَكِيمٌ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السحفْلَى وكََلِ 

 

Jika kamu tidak menolongnya (Muh }ammad), sesungguhnya Allah 

telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir mengusirnya (dari 

Makkah), sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya 

berada dalam gua, ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, jangan 

engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita (pertolongannya)”. 

Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya (Muh }ammad) dan 

membantu dengan bala tentara (malaikat-malaikat) yang tidak terlihat 

olehmu, dan dia menjaidkan seruan orang-ornag kafir itu rendah. Dan 

firman Allah, itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa dan Maha 

Bijaksana.
110

 

 

Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) men-ta‟wi >l, janganlah kamu bersedih, 

karena pertolongan, penjagaan, pemeliharaan, dukungan dan rahmat Allah 

bersama kita. Seseorang yang meyakini bahwa Allah menolong dan 

melindunginya maka dia tidak akan merasa sedih dan takut.
111

 

                                                           
109

 Ibid., 2/168. 
110

 Departemen Agama, Al-Qur‟a >n Dan Terjemahnya, 260-261. 
111

 Rida, Tafsi>r al-Mana >r, 10/427. 
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Ma‟iyyah dalam Q.S al-Tawbah: 40 lebih tinggi dari ma‟iyyah dalam  

Q.S al-Nah}l: 128.  

 إِفَّ اللَّوَ مَعَ الَّذِينَ اتػَّقَواْ وَّالَّذِينَ ىُم مُّحْسِنُوفَ 

Sungguh, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang 

yang berbuat baik.
112

 

 

Ma‟iyyah dalam Q.S al-Nah}l: 128 ditujukan untuk sekelompok orang-orang 

yang bertaqwa yang menjauhi perkara-perkara yang wajib ditinggalkan dan 

al-muh}sini >n yaitu orang orang-orang melakukan perkara-perkara yang 

diwajibkan pada mereka. Ma‟iyyah di sini disebabkan oleh sifat-sifat 

tertentu yang telah ditetapkan Allah untuk mendapatkan pertolongan dan 

perlindungan Allah. Sedangkan ma‟iyyah dalam Q.S al-Tawbah: 40 

ditujukan untuk pribadi nabi dan pribadi sahabatnya (Abu Bakr), bukan 

karena keduanya melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.
113

 

Dalam Q.S al-H{adi >d: 4 Allah ta‟a>la > berfirman: 

 وَىُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتُم
Dan Dia bersama kamu (ilmunya) di mana saja kamu berada.

114
 

Makna z }a>hir dari ayat ini, Allah bertempat di bumi bersama manusia. 

Namun Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) menyebutkan ta‟wi >l al-Imam 

Ah}mad bin H {anbal (w.241 H) yang men-ta‟wi >l-kan ayat tersebut dengan 

ilmu.
115

 Menurutnya ta‟wi >l ini dilakukan oleh beliau karena dasar akidah 

                                                           
112

 Departemen Agama, Al-Qur‟a >n Dan Terjemahnya, 382. 
113

 Rida, Tafsi>r al-Mana >r, 10/427. 
114

 Departemen Agama, Al-Qur‟a >n Dan Terjemahnya, 787. 
115

Rida, Tafsi>r al-Mana >r, 9/126. 
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Islam adalah meyakini bahwa Allah berbeda dengan makhluk-Nya baik 

dalam dzat, sifat atau perbuatan-Nya.  

2) Tafsir Ayat Mutasha >biha >t yang Mengindikasikan Allah ada di atas 

Arsh 

Di dalam al-Qur‟a>n terdapat beberapa ayat yang mengindikasikan 

bahwa Allah bertempat di atas Arsh. Di antara ayat yang dibahas dalam 

tafsir al-Mana>r adalah Q.S al-A‟ra>f: 54 dan Q.S Yu >nus: 3. 

a) Q.S al-A’ra>f: 54 

Allah ta‟a>la> berfirman: 

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ تٓ سِتَّةِ أيََّاٍـ تَُّّ اسْتػَوَى عَلَى الْعَرْشِ إِفَّ رَبَّكُمُ اللَّوُ الَّذِي 
رَاتٍ بأَِمْرهِِ أَلَا لوَُ  يػُغْشِي اللَّيْلَ النػَّهَارَ يَطْلبُُوُ اَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنحجُوَـ مُسَخَّ

 (45الَمِيَْ )الْْلَْقُ وَالْأَمْرُ تػَبَارَؾَ اللَّوُ رَبح الْعَ 
 

Sungguh Tuhanmu (adalah) Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 

enam masa, lalu Dia istiwa‟ „ala al-Arsh. Dia menutupkan malam kepada 

siang yang mengikutinya dengan cepat. (Dia ciptakan) matahari, bulan dan 

bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah! Segala penciptaan 

dan urusan menjadi hak-Nya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam.
116

 

 

Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) dalam menafsirkan firman Allah ( َُّّت

mengatakan; kemudian Allah subha (اسْتػَوَى عَلَى الْعَرْشِ  >nahu> wata`a>la> istawa > „ala 

al-„Arsh setelah menciptakan alam semesta dengan istiwa>‟ yang layak bagi-

Nya. Al-Arsh pada dasarnya adalah sesuatu yang diberi atap, sebagaimana 

dikatakan oleh al-Ra>ghib. Arsh juga bisa berarti sekedup seorang perempuan 

                                                           
116

 Departemen Agama, Al-Qur‟a >n Dan Terjemahnya, 211-212. 
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dan tempat tidur seorang raja serta kursi resmi seorang raja dalam 

Pengadilan.
117

  

Menurut Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) tidak ada seorangpun sahabat 

nabi yang tidak mengetahui makna istiwa‟-nya Tuhan „ala al-Arsh, disertai 

dengan pengetahuan mereka tentang kemahasucian Allah dari sifat-sifat 

manusia dan sifat makhluk lainnya. Aqidah tanzi >h yang telah terbukti 

kebenarannya berdasarkan nas } dan akal akan mencegah mereka untuk 

beranggapan bahwa dalam ungkapan al-istiwa‟ ala al-Arsh ada penyerupaan 

Allah dengan makhluk-Nya. Kaidah yang mereka jadikan sebagai pedoman 

adalah beriman dengan sifat-sifat Allah yang menunjukkan kesempurnaan 

dengan mensucikan-Nya dari menyerupai makhluk. Allah ta‟a>la bersifatan 

dengan rah }mah, mah }abbah, istawa > „ala al-Arsh sesuai dengan sifat yang 

layak bagi-Nya, tidak dengan makna sifat makhluk.
118

 

Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) menuturkan perkataan Ummu Salamah 

Umm al-Mukmini >n (w.30 H/650 M)
119

 dari Ibnu Mardawaih (w.410 H/1019 

M) dan al-Lalikai > (w.418 H/1027 M) dalam kitab al-Sunnah: 

رُ  قػْراَرُ بِوِ إِيَ الْكَيْفُ غَيػْ رُ مََْهُوؿٍ وَالِْْ  افٌ وَاجُُْحُودُ بِوِ كُفْرٌ مَعْقُوؿٍ وَالِاسْتِوَاءُ غَيػْ
Al-Kaif itu tidak masuk akal (mustahil) dan istiwa >‟ itu sesuatu yang telah 

diketahui, mengakui adanya sifat istiwa >‟ adalah keimanan dan ingkar 

terhadap sifat al-istiwa >‟ adalah kekufuran. 

 

Al-Lalikai > (w.418 H/1027 M) dalam kitab al-Sunnah dan al-Bayhaqi>  

(w.458 H/1066 M) dalam kitab al-Asma>‟ wa al-S}ifa>t, menyebutkan bahwa 

Rabi >‟ah al-Ra`yi (136 H/753 M) -guru al-Imam Ma>lik- suatu ketika ditanya 

                                                           
117

 Rida, Tafsi>r al-Mana >r, 8/450-451. 
118

Ibid., 8/451.  
119

 Ibid. 
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tentang firman Allah  ِتَُّّ اسْتػَوَى عَلَى الْعَرْش bagaimana istiwa >‟ Allah?, ia 

menjawab: 
رُ مَعْقُوؿٍ ، وَمِنَ الِل الرٍّسَالَةُ ، وَعَلَى الرَّسُوؿِ الْبَلَ  رُ مََْهُوؿٍ ، وَالْكَيْفُ غَيػْ غُ ، الِاسْتِوَاءُ غَيػْ

نَا التَّصْ   دِيقُ وَعَلَيػْ
Al-Istiwa‟ itu tidak majhul (diketahui adanya dalam al-Qur‟an) dan al-kaif 

(sifat makhluk) itu tidak masuk akal (mustahil), dari Allah risalah dan bagi 

Rasul untuk menyampaikannya dan wajib atas kita membenarkannya. 

 

Al-Bayhaqi (w.458 H/1066 M) juga meriwayatkan bahwa Imam Malik (w. 179 

H/795 M) ditanya dengan pertanyaan ini juga, sehingga beliau menjadi marah dan 

berkata: 
: " وكََيْفَ " عَنْوُ مَرْفُوعٌ وُ ، وَلَا يػُقَاؿُ لَوُ كَيْفَ الرَّحَْْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتػَوَى كَمَا وَصَفَ نػَفْسَ 

 تَ رَجُلُ سُوءٍ صَااِبُ بِدْعَةٍ .، وَأنَْ 
Al-Rah}ma>n „ala > al-Arsh istawa> sebagaimana Allah mensifati dzat-Nya dan 

tidak dikatakan padanya kaif (sifat makhluk) dan kaif dari Allah itu 

mustahil, dan kamu adalah laki-laki buruk pelaku bid‟ah.
120

 

 

Uraian Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M)  di atas menjelaskan bahwa ia 

cenderung pada pendapat mayoritas salaf yang menggunakan metode ta`wi >l ijma>li> 

atau tafwi >d, tidak memberi makna tertentu dan menyerahkan maknanya kepada 

Allah. 

b) Q.S Yunus : 3 

Allah ta‟a>la > berfirman: 

 إِفَّ رَبَّكُمُ اللَّوُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ تٓ سِتَّةِ أيََّاٍـ تَُّّ اسْتػَوَى عَلَى الْعَرْشِ يدَُبػٍّرُ 
 ( 3رُوفَ )الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بػَعْدِ إِذْنوِِ ذَلِكُمُ اللَّوُ رَبحكُمْ فاَعْبُدُوهُ أفََلَ تَذكََّ 

Sesungguhnya Tuhan kamu Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi 

dalam enam masa, kemudian Dia istiwa‟ „ala al-Arsh untuk mengatur segala 

urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali seteleh ada izin-Nya. 

                                                           
120

 Ibid. 
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Itulah Allah, tuhanmu, maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak 

mengambil pelajaran?.
121

 

 
Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) mengemukakan, setelah Allah menciptakan 

langit dan bumi, Allah istawa > „ala Arshihi> dan menjadikan Arsh sebagai pusat 

tadbi >r (pengaturan) alam semesta, dengan istiwa >‟ yang layak dengan keagungan 

dan kemulian Allah, layak dengan kesucian dan kesempurnaan Allah. Allah 

mengatur alam semesta ini sesuai dengan ilmu dan hikmah-Nya. Al-Istiwa > „ala> al-

Arsh setelah menciptakan langit dan bumi, Arsh adalah makhluk Allah sebelum 

terciptanya langit dan bumi.  

Dari uraian di atas diketahui bahwa  Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) 

menggunakan metode mayoritas ulama salaf dalam memahami ayat 

mutasha >biha >t, yakni metode tafwi >d. Namun ditemukan sebuah kejanggalan dari 

pernyataan Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) di atas. Ia mengemukakan bahwa 

istiwa‟ Allah „ala al-Arsh itu setelah terciptanya langit dan bumi. Pernyataan ini 

kontradiktif dengan konsep akidah tanzi >h yang mensucikan Allah dari menyerupai 

makhluk-Nya. Karena pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa Allah 

itu berlaku bagi-Nya masa dan waktu, sebagaimana makhluk.  

Sementara pendapat Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) tentang istiwa‟ 

Allah „ala al-Arsh berbeda dengan pendapat Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M). 

Menurut Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) mayoritas ulama berpendapat 

bahwa al-Istiwa >‟ dalam Q.S T {a>ha: 5:  

 الرَّحَْْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتػَوَى 
                                                           
121

 Departemen Agama, Al-Qur‟a >n Dan Terjemahnya, 279. 
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(Yaitu) yang Maha Pengasih yang berkuasa atas Arsh.
122

 

adalah maja>z dari al-isti >la‟ (menguasai) atau perumpamaan dan gambaran 

terhadap keagungan Allah ta‟a>la>.123
 

Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) menyampaikan bahwa makna z }a>hir yang 

ada dalam hati orang-orang yang menyerupakan Allah itu dinafikan dari Allah, 

karena sesungguhnya tidak ada sesuatupun yang menyerupai Allah, baik dari satu 

segi maupun semua segi, sebagaimana dijelaskan oleh Q.S al-Shu >ra>: 11. 

H{asan al-Bana> (w.1368 H/1949 M) sebagaimana dikutip oleh Jami >l H{ali>m 

menegaskan, para ulama salaf dan khalaf tidak berbeda pendapat tentang larangan 

memaknai al-istiwa >‟ dengan makna z }ahir-nya.
124

Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) 

mengutip perkataan Nu‟aim bin H{ammad al-Khuza‟i > (w.228 H/843 M) guru al-

Bukha>ri > (w. 256 H/870 H):  

Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka dia telah 

kufur dan barang siapa mengingkari sifat yang telah Allah tetapkan untuk 

dzat-Nya maka dia telah kufur. Tidak ada tashbi >h dalam sifat yang telah 

Allah tetapkan. Barang siapa menetapkan sifat yang ada dalam athar yang 

s }ari >h dan hadis yang s }ahi >h sesuai dengan sifat yang layak bagi keagungan 

Allah dan menafikan sifat kurang (sifat yang tidak layak) dari Allah maka 

dia telah menempuh jalan petunjuk.
125

 

 

Dalam penafsiran ayat ini, tergambar jelas bahwa Muh }ammad Abduh 

(w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) menggunakan ta‟wi>l 

dalam memahaminya. Perbedaannya, Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) 

cenderung pada ta‟wi >l tafs}i >li >, sedangkan Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) 

menggunakan ta‟wi >l ijma >li > atau tafwi>d}.  

                                                           
122

 Departemen Agama, Al-Qur‟a >n Dan Terjemahnya, 430. 
123

 Rida, Tafsi>r al-Mana >r, 3/176. 
124

 Jami>l H {ali>m, al-Furqa>n fi Tash }i>h }i ma H {urrifa tafsi >ruhu min a>ya >ti al-Qur‟a >n, 238 
125

 Rid }a >, Tafsi>r al-Mana >r, 3/177. 
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c) Tafsir ayat-ayat mutasha >bihat yang mengindikasikan Allah memiliki 

sifat tercela 

Dalam al-Qur`a>n terdapat beberapa ayat al-Qur`a>n yang mengindikasikan 

Allah memiliki sifat tercela yang tidak layak bagi Allah seperti al-istihza >‟, al-

makr, al-na>si > dan semacamnya. Dalam Q.S al-Baqarah: 15, Allah berfirman: 

 اللَّوُ يَسْتػَهْزىِءُ بِِِمْ وَيَدُحىُمْ تٓ طغُْيَانِِِمْ يػَعْمَهُوفَ 

Allah akan membalas olokan mereka dan membiarkan mereka 

terombang-ambing dalam kesesatan.
126

 

 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) menjelaskan, makna dasar dari 

al-istihza>‟ adalah menghina dan meremehkan. Makna seperti ini mustahil bagi 

Allah ta‟a>la>.127
 Makna ayat tersebut, Allah memperpanjang nikmat-Nya 

kepada mereka dan memperlambat siksa pada mereka, kemudian Allah 

menjatuhkan kedudukan mereka dengan sebab perbuatan yang mereka lakukan 

tersebut. Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) > dengan mengutip perkataan al-

Baid }a>wi > (w.685 H/1286 M) menuturkan bahwa al-istihza>‟ pada hakekatnya 

tidak boleh dinisbatkan kepada Allah sebagaimana al-lahw wa al-la‟b, Allah 

maha suci dari sifar-sifat semacam itu.
128

 

Allah membalas mereka dengan balasan olokan artinya Allah berlaku 

halus dan lembut kepada mereka beberapa waktu, kemudian Allah membalas 

mereka secara tiba-tiba, tanpa disangka-sangka. Disebut istihza >‟ karena 
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 Departemen Agama, Al-Qur‟a >n Dan Terjemahnya, 4 
127

 Rid }a >, Tafsi>r al-Mana >r, 1/163. 
128

 Ibid., 1/164. 
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perlakuan halus dan lembut yang sesaat membuat mereka tertipu, ini semacam 

istidra>j tanpa mereka ketahui.
129

 

Pendapat yang paling terkenal menurut Rida> (w.1354 H/1935 M), Allah 

membalas mereka dengan siksa atas pelecehan mereka atau Allah 

memperlakukan mereka dengan perlakuan orang yang mengolok-olok 

mereka.
130

 Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) juga menuturkan pendapat lain, 

bahwa istihza >‟ Allah terhadap mereka artinya memberlakukan hukum Islam 

terhadap mereka di dunia.
131

 

Al-Ra>zi (w.606 H/1210 M) menjelaskan penyebab turunnya ayat ini, 

orang-orang munafik ketika mereka berkumpul dengan sesamanya, mereka 

berbincang-bincang tentang kebenciannya terhadap Islam. Kemudian Allah 

memberitahukan dengan ayat ini bahwa Allah membalas mereka dengan 

balasan yang layak bagi mereka, balasan ini disebut dengan istihza >‟.132
 

Dalam Q. S Ali Imra>n: 54 Allah ta‟a >la> berfirman:  

رُ الْمَاكِريِنَ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللَّ   وُ وَاللَّوُ خَيػْ
 

Dan mereka (orang-orang kafir) membuat tipu daya, maka Allahpun 

membalas tipu daya (mereka). Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu 

daya.
133

 

 

Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) menjelaskan, orang-orang kafir berusaha 

membunuh nabi Isa, tetapi Allah membatalkan perdaya mereka, sehingga 

mereka tidak berhasil membunuh nabi Isa. Menurut mayoritas ulama, 
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penggunaan istilah makr kepada Allah adalah dalam rangka musha>kalah. 

Pendapat ini disetujui juga oleh Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M).
134

 

Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) menjelaskan dalam surat al-A‟ra>f , kata makr 

di-idha >fah-kan pada Allah tanpa diperbandingkan dengan makr (tipu daya) 

manusia. Dalam Q.S al-A‟ra>f: 99 Allah berfirman: 

  أفََأَمِنُواْ مَكْرَ اللَّوِ فَلَ يأَْمَنُ مَكْرَ اللَّوِ إِلاَّ الْقَوُْـ الْْاَسِرُوف

 

Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah (yang tidak 

terduga-duga)?, tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain 

orang-orang yang rugi.
135

 

 

Makna makr pada dasarnya adalah perencanaan rahasia dengan perdaya pada 

sesuatu yang tidak disangka-sangka. Sehingga pada umumnya makr itu dalam 

sesuatu yang buruk, karena rencana menyenangkan dan memberi manfaat yang 

dilakukan oleh manusia tidak perlu dirahasiakan. Padahal sebenarnya makr 

juga dalam perkara yang baik. Sebagaimana firman Allah ta‟a>la > dalam Q.S 

Fa>t }ir: 43: 

 السَّيٍّئِ وَلا يََِيقُ الْمَكْرُ السَّيٍّئُ إِلاَّ بأَِىْلِو اسْتِكْبَاراً تٓ الَأرْضِ وَمَكْرَ 
Karena kesombongan (mereka) di bumi dank arena rencana (mereka) 

yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang 

merencanakannya sendiri.
136

 

 

Terkadang makr dalam kebaikan diperlukan, karena sebagian orang apabila 

mengetahui rencana baik seseorang, justru merusak rencana tersebut, akibat 

dari kebodohannya. Sehingga rencana tersebut tidak perlu dirahasiakan agar 

orang tersebut mengetahuinya setelah rencana baik tersebut terjadi. Karena al-
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ma>kir itu adakalanya jahat dan baik dan Allah adalah khair al-ma >kirin maka 

ketentuan yang Allah rahasiakan kepada para hamba-Nya adalah dalam rangka 

untuk menegakkaan sunnahnya, memastikan ketetapannya.
137

 

Al-Bayhaqi > (w.458 H/1066 M) mengutip perkataan Abu> al-H{asan ibn Mahdi 

bahwa al-Makr dari Allah adalah istidra >j  terhadap mereka, tanpa mereka 

ketahui. Allah ta‟a>la> disifati dengan al-Makr dengan makna tersebut, bukan 

melakukan tipu daya.
138

Al-Bayhaqi > (w.458 H/1066 M) juga meriwayatkan dari 

al-Farra >‟ (w.352 H/963 M) bahwa Q.S Ali Imra >n: 54 diturunkan berkenaan 

dengan nabi Isa. Ketika orang-orang kafir ingin membunuhnya, nabi Isa masuk 

ke dalam sebuah rumah yang memiliki pentilasi, dan Malaikat Jibril menaikkan 

nabi Isa melalui pentilasi tersebut. Ketika orang-orang kafir masuk ke dalam 

rumah itu, mereka tidak menemukan orang kecuali seorang laki-laki yang 

mukanya telah diserupakan dengan nabi Isa. Sehingga mereka membunuh laki-

laki tersebut, dengan anggapan bahwa ia adalah nabi Isa.
139

 

Jami>l H{ali >m menegaskan bahwa penisbatan al-makr dan al-nisya >n kepada 

Allah di dalam al-Qur`a>n adalah memiliki maksud al-muqa>balah (memberi 

balasan). Allah tidak memberi rahmat kepada mereka, sebagai balasan terhadap 

pembangkangan mereka.
140

 

Dalam penafsiran ayat-ayat ini Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan 

Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) sepakat dengan Ahl al-Sunnah wa al-Jama>‟ah 

bahwa ayat-ayat tersebut memiliki makna musha>kalah dan muqa>balah. 
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2. Kala >m Allah 

Tema kala>m Allah adalah permasalahan yang sangat sengit diperdebatkan 

dalam dunia Islam sepanjang sejarah. Karena itulah ilmu tawhid disebut dengan 

ilmu kala>m. Ada tiga kelompok yang yang memiliki pendapat berbeda dalam 

masalah ini, yaitu Mu‟tazilah, Mushabbihah dan Ahl al-Sunnah wa al-Jama‟ah. 

Mu‟tazilah berpendapat, Allah tidak memiliki sifat kala>m. Bahkan mereka 

juga berpendapat, Allah tidak disifati dengan sifat-sifat yang lainnya. Karena itu 

mereka dikenal dengan sebutan mu‟at }t }ilah (kelompok yang menafikan sifat-sifat 

Allah). Menurut mereka Allah berfirman dengan perkataan yang diciptakan pada 

makhluk, seperti pada pohon sebagaimana yang terjadi ketika nabi Musa 

mendengar kala>m Allah. 

Mushabbihah berpendapat, Allah memiliki sifat kala>m, namun kala>mnya 

berupa bahasa, huruf dan suara seperti kala>m (perkataan) manusia. Sedangkan Ahl 

al-Sunnah berkeyakinan bahwa Allah memiliki sifat kala>m yang tidak serupa 

dengan kala>m makhluk, bukan bahasa, huruf dan suara. 

Muh }ammad Abduh dalam Risa >lah al-Tawhi>d berkeyakinan sama dengan 

Ahl al-Sunnah wa al-Jama‟ah. Ia menjelaskan bahwa sifat kala >m Allah itu qadi>m 

(tidak berpermulaan). Sedangkan lafal yang menjadi ungkapan dari kalam Allah 

tersebut adalah ha>dith (berpermulaan). Bahkan ia menegaskan, orang yang 

mengatakan bahwa al-Qur‟a>n yang kita baca adalah kala >m yang qadi >m adalah 

orang yang paling buruk dan paling sesat keyakinannya dari semua agama non 

Islam yang sudah ditegaskan sebagai agama yang sesat.
141
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Ayat al-Qur`a >n yang menjadi landasan dalam tema ini adalah Q.S al-A‟ra>f: 

144 dan Q.S al-Nisa>‟: 164. Berikut penafsiran dua ayat tersebut dalam tafsir al-

Mana>r. 

a. Q.S al-A’ra >f: 144 

Allah ta‟a>la > berfirman: 

قاَؿَ ياَ مُوسَى إِنٍِّّ اصْطفََيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرسَِالَاتِ وَبِكَلَمِي فَخُذْ مَا آتػَيْتُكَ وكَُن مٍّنَ 
  الشَّاكِريِن

 

(Allah) berfirman: “Wahai Musa! Sesungguhnya Aku memilih (melebihkan) 

engkau dari manusia yang lain (pada masamu) untuk membawa risalah-Ku 

dan firman-Ku, sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang Aku berikan 

kepadamu dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur.
142

 

 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) menyatakan, ayat ini 

menjelaskan bahwa nabi Musa diberi kemulyaan takli >m Allah (mendengar 

kala>m Allah) dan tidak diberi kemulian ru‟yat Allah (melihat Allah). Nabi 

Musa memperoleh keutamaan takli >m Allah (mendengar kala>m Allah) tanpa 

perantara. Ia mendengar kala >m yang belum pernah ia dengar sebelumnya. 

Takli >m Allah merupakan perkara gaib yang tidak ada serupa dan bandingannya 

di alam semesta ini.
143

 

Meski tedak secara jelas, dalam masalah ini Muh }ammad Abduh (w.1323 

H/1905 M) mempunyai pendapat yang sama dengan Ahlussunnah wa al-

Jama>‟ah. Bahwa kala >m Allah yang merupakan sifat-Nya bukan berupa bahasa, 

huruf dan suara. Sebab jika berupa piranti-piranti tersebut, niscaya sama 

dengan kala>m makhluk-Nya. 
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Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) selanjutnya menjelaskan perselisihan 

umat Islam tentang takli >m Allah dan ru‟yat Allah. Menurutnya perselisihan 

pendapat tentang dua tema tersebut diakibatkan oleh tiga perkara. Pertama, 

percampuran antara terminologi ilmu pengetahuan dengan bahasa al-Qur`a>n 

dan hadis. Istilah-istilah tersebut dipergunakan untuk memahami al-Qur`a>n dan 

hadis, sehingga menyebabkan adanya kesalahan dalam menentukan maksud 

dari keduanya. Kedua, fanatisme madhhab yang telah mengoyak persatuan 

umat Islam. Ketiga, menyebarnya kisah-kisah Isra >iliyat dan riwayat-riwayat 

mawdlu‟ (palsu) dalam tafsir al-Qur`a>n dan kitab-kitab al-sunnah. Mayoritas 

umat Islam tidak selektif terhadap riwayat-riwayat tersebut, tidak mampu 

membedakan antara yang benar dan yang salah.
144

 

Perbedaan pendapat tentang takli >m Allah itu seperti perbedaan pendapat 

tentang ru‟yat Allah, dari segi ta‟wi >l dan tafwi>d} untuk melepaskan diri dari 

ta‟t }i >l (menafikan sifat Allah) dan tashbi >h (menyerupakan sifat Allah). 

Perbedaannya, penetapan al-kala >m dan al-takli >m bagi Allah di dalam al-Qur`a>n 

itu s }ari>h (jelas) dalam beberapa ayat al-Qur`a>n dan tidak saling kontradiksi.
145

 

b.  Q.S al-Nisa >’: 164 

Allah ta‟a>la > berfirman: 

وسَى وَرُسُلً قَدْ قَصَصْنَاىُمْ عَلَيْكَ مِن قػَبْلُ وَرُسُلً لََّّْ نػَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وكََلَّمَ اللَّوُ مُ 
  تَكْلِيمًا
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Dan ada beberapa rasul yang telah Kami kisahkan mereka kepadamu 

sebelumnya dan ada beberapa Rasul (lain) yang tidak Kami kisahkan 

mereka kepadamu. Dan Kepada Musa, Allah berfirman langsung.
146

 

 

Sebagian ulama berpendapat bahwa tawki >d pada fi‟il dalam ayat di atas 

menunjukkan bahwa takli >m Allah terhadap nabi Musa tidak dengan perantara. 

Sebagian yang lain berpendapat bahwa tauki >d tersebut tidak bisa mencegah 

takli >m Allah itu sendiri sebagai maja>z, sehingga bisa saja takli >m Allah itu 

dengan perantara. Karena yang tercegah sebagai maja>z adalah perbuatannya 

bukan penyandarannya (isna >d). Kala>m yang di-ta‟ki >d boleh disandarkan 

kepada yang menyampaikan (muballigh) dari al-mutakallim, sebagaimana 

seorang menteri menyampaikan perkataan rajanya.
147

 

Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) menyebut ini dengan isna >d al-kala >m ila 

al-turjuma>n (menyandarkan perkataan kepada penerjemah). Tujuan dari takli >m 

adalah mengarahkan perkataan kepada mukha>t }ab meskipun dengan seorang 

penterjemah atau lainnya. Dan tujuan dari suatu perkataan adalah maknanya.
148

 

Kala>m adalah salah satu sifat Allah, sehingga ia juga azali > abadi> 

sebagaimana seluruh sifat Allah yang lainnya. Karenanya kala >m Allah bukan 

bahasa, huruf dan suara seperti halnya kala>m makhluk. Meskipun Ahl al-

Sunnah juga tetap mengatakan bahwa kitab-kitab suci yang diturunkan kepada 

para Nabi adalah kala>m Allah. 

Para ulama kala>m (mutakallimi >n) telah berbicara panjang lebar tentang 

kala >m Allah dan takli >m, kemudian diikuti oleh para ulama tafsir. Sebagian 
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mufassiri>n berpendapat seperti Mu‟tazilah bahwa takli >m adalah salah satu dari 

perbuatan Allah ta‟a>la> seperti halnya dengan ta‟li >m. Mayoritas ulama 

berpendapat, kala >m Allah itu adalah salah satu sifat Allah yang berhubungan 

dengan segala sesuatu yang ada dalam ilmu Allah. Takli>m Allah terhadap para 

Rasul adalah ungkapan dari i‟la >m (memberi pengetahuan) mereka dengan 

sesuatu yang Ia kehendaki dari ilmu-Nya.
149

 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) mengatakan, pada azal Allah 

disifati dengan sifat kala >m. Dengan sifat itu Allah memperdengarkan kala >mnya 

kapanpun Ia kehendaki, sebagaimana Allah pada azal disifati dengan qudrah 

yang dengannya Allah menciptakan dan mentaqdirkan makhluk kapanpun Ia 

kehendaki. Ini adalah penjelasan paling jelas yang disampaikan oleh Ahl al-

Sunnah Wa al-Jama>‟ah tentang kala>m nafsi > bagi Allah. Bahwa Allah memiliki 

sifat dha>tiyah, dengannya Allah memberi pengetahuan kepada orang yang Ia 

kehendaki tentang sesuatu, kapanpun Ia kehendaki. Dan i‟la>m ini adalah takli >m 

dan wahyu. Tidak boleh bagi kita membahas tentang tata cara kala >m Allah 

yang qadi >m dan tentang tata cara Allah berbicara pada Rasulnya dan 

menurunkan wahyu kepada mereka.
150

 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) mengatakan,  sesungguhnya 

kala>m ini adalah di antara perkara yang tidak mungkin diketahui kecuali oleh 

nabi al-mukallam, maka tidak seyogyanya bagi kita untuk membahas dan 

mencoba untuk memahami hakekatnya. Nabi al-mukallam sendiri tidak bisa 

memahamkan orang lain, karena tidak ada ungkapan yang dapat 
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menunjukkannya. Takli >mullah dan pewahyuan kepada para Rasul adalah 

persoalan rasa seperti rasa senang, lezat dan sakit, tidak mungkin bisa 

diungkapkan hakekatnya. Kita beriman dengan kala >m dan wahyu Allah disertai 

dengan pensucian dzat dan sifat-Nya dari menyerupai makhluk-Nya. Abduh 

menyatakan bahwa apabila ada ungkapannya yang mengindikasikan 

bertentangan dengan akidah „salafiyah‟ maka itu adalah karena kesalahan pena 

yang lemah dalam menjelaskannya, bukan karena menyimpang (syudhu>dh) 

dari jalan Allah yang lurus dalam keimanan.
151

 

Abd Alla>h al-Harari> (w.1432 H/2008 M) menjelaskan bahwa kala >m Allah 

atau al-Qur`a>n diperuntukkan untuk dua penyebutan, yaitu:
152

 

1) Kala >m al-dha>ti >, yaitu kala>m yang merupakan sifat dzat bagi Allah yang 

azaliy dan abadi bukan huruf, suara dan bahasa. Secara akal, apabila Allah 

disifati dengan sifat kala>m yang berupa bahasa huruf dan suara seperti 

makhluk-Nya, tentu Allah juga boleh disifati dengan sifat-sifat makhluk 

lainnya seperti bergerak, diam, berubah dan seterusnya, dan itu adalah sesuatu 

yang muh}al (tidak diterima akal). Di antara dalil yang membuktikan bahwa 

kala>m Allah bukan bahasa, huruf dan suara adalah firman Allah ta‟a >la> Q.S al-

An‟a>m:62: 

 تَُّّ رُدحواْ إِىَ  اللَّوِ مَوْلَاىُمُ الَْْقٍّ أَلاَ لَوُ الُْْكْمُ وَىُوَ أَسْرعَُ الْْاَسِبِيَْ 

Kemudian mereka (hamba Allah) dikembalikan kepada Allah, Penguasa 

mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum (pada hari itu) 

kepunyaanNya. dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat.
153
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Ayat ini menjelaskan bahwa pada hari kiamat Allah akan menghisab 

makhluknya (manusia dan jin) dalam waktu yang sangat cepat dari masa 

kiamat 50 ribu tahun. Apabila h }isab Allah dengan huruf dan suara maka tidak 

akan cukup waktu seratus ribu tahun. Karena jumlah makhluk sangat banyak, 

Ya‟ju>j dan Ma‟ju >j sendiri dibandingkan dengan manusia biasa jumlahnya 

adalah satu banding seribu. Sebagian Jin ada yang hidup selama ribuan tahun. 

Apabila h }isab Allah dengan huruf dan suara maka untuk menghisab Iblis saja 

akan memakan waktu yang sangat lama, karena sejak diciptakan sampai 

dengan sekarang belum mati, dan baru akan mati pada hari saat tiupan 

sangkakala. Kemudian yang dih }isab Allah bukan hanya perbuatan mereka saja, 

namun juga perkataan dan perbuatan hati yang dalam satu detik bisa berubah, 

apabila kala>m Allah berupa bahasa dan huruf tentu akan membutuhkan waktu 

yang sangat lama. 

2) Al-lafz}u al-munazzal, yaitu lafal yang diturunkan kepada sebagian para 

nabi Allah yang sebagian menggunakan bahasa Suryani, sebagian 

menggunakan bahasa Ibrani dan sebagian menggunakan bahasa Arab. Kala>m 

ini berfungsi sebagai „iba >rah (sesuatu yang menunjukkan) terhadap kala>m 

Allah al-dhati >, dan bukan kala>m Allah yang merupakan sifat-Nya. Disebut 

sebagai kala>m Allah, karena perkataan tersebut bukan karangan Jibril ataupun 

nabi Muh }ammad, tetapi ciptaan Allah ta‟a >la>.   

Sebagai taqri >b (pendekatan pemahaman), bahwa lafz } al-Jala >lah (Allah) adalah 

ibarah dari dzat yang azali dan abadi. Apabila dikatakan, kita menyembah 

Allah maka yang dimaksud adalah dzat yang azali dan abadi tersebut. Apabila 
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lafz } Jala >lah ditulis, kemudian ditanyakan: Apakah ini? Maka boleh dijawab, ini 

adalah Allah, dengan pengertian bahwa huruf-huruf ini menunjukkan pada dzat 

yang azali > dan abadi >, tidak berarti bahwa huruf-huruf ini adalah dzat yang kita 

sembah. 

Selain dua ayat di atas, ada beberapa ayat di dalam al-Qur‟a>n yang 

mengindikasikan kalam Allah itu berupa bahasa Arab dan terdiri dari huruf-

huruf hijaiyah. Ayat-ayat tersebut antara lain Q.S al-Baqarah: 117, Q.S Ali 

Imra>n: 47, QS Ali Imra >n: 59, QS Al-An‟a>m: 73, Q.S Al-Nah}l: 40, Maryam: 35, 

QS Ya>sin: 82, Q.S Gha >fir: 68. Substansi dari ayat-ayat tersebut adalah sama, 

karenanya disini akan diulas dua ayat saja. 

a. Q.S al-Baqarah: 117 

Allah ta‟a>la> berfirman: 

 ا يػَقُوؿُ لَوُ كُنْ فػَيَكُوفُ أمَْراً فإَِنََّّ  وَإِذَا قَىَى   .بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 

(Allah) pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan 

sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, “Jadilah!, Maka jadilah 

sesuatu.
154

 

 

Makna z {a>hir ayat ini mengindikasikan bahwa kala >m Allah itu berupa 

bahasa arab dan huruf-huruf hijaiyah yaitu kun (kaf dan nun). Rashi >d Rid }a> 

(w.1354 H/1935 M) menjelaskan, apabila Allah berkehendak mengadakan 

sesuatu maka Ia memerintahkannya untuk ada dan sesuatu itu menjadi ada. 

Mayoritas umat Islam berpendapat bahwa ini adalah tamthi >l (perumpamaan), 

yaitu menghubungkan ira >dah (kehendak) Allah dengan mengadakan sesuatu, 

                                                           
154
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kemudian sesuatu itu menjadi ada, seperti perintah yang diiringi dengan 

pelaksanaan perintah, setelah adanya kehendak Allah maka sesuatu yang 

dikehendakinya itu pasti ada. Sebagian ulama berpendapat bahwa itu adalah 

sebenar-benarnya ucapan.
155

 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) menyatakan, dalam Ahl al-

Sunnah ada dua madhhab tentang ayat-ayat mutasha >biha >t. Pertama, madhhab 

salaf yang menggunakan metode tafwi >d dan madhhab khalaf yang 

menggunakan metode ta‟wi >l. Ayat di atas adalah ayat mutasha >biha >t, kaidah 

dalam men-ta‟wi >l-kan ayat semacam ini sudah jelas dan telah disepakati yaitu 

mengembalikan al-naqli > pada al-Aqli >. Di sini mereka mengatakan, 

sesungguhnya al-Amr dalam ayat ini memiliki makna menghubungkan ira >dah 

dan makna yaku >nu yaitu ada.
156

 

Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) menyatakan, perintah dengan kata 

kun di sini disebut dengan amr al-takwi >n (perintah menciptakan) kebalikan 

dari amr al-takli >f (perintah untuk melaksanakan). Yang pertama berkaitan 

dengan sifat ira >dah dan yang kedua berkaitan dengan sifat kala >m. Obyek amr 

al-takli >f adalah orang yang berakal yang disebut mukallaf, sementara obyek 

amr al-takwi >n adalah sesuatu yang tidak ada dan sesuatu yang ada, artinya 

menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ira>dah itu ditujukan pada 

sesuatu yang tiada, karena Allah pada azal telah mengetahui bahwa sesuatu 
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 Rid }a >, Tafsi>r al-Mana >r, 1/438. 
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itu akan ada dalam waktu tertentu. Allah menghubungkan ira >dah-nya pada 

adanya sesuatu itu berdasarkan ilmunya bahwa ia akan ada.
157

 

Penafsiran Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d Rid}a> 

(w.1354 H/1935 M) sama dengan penafsiran mayoritas para ulama. Meskipun 

Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) menyebutkan sebuah pendapat yang 

menyatakan bahwa Allah benar-benar berfirman dengan ucapan kun, dengan 

menggunakan bahasa dan huruf. Ia menyebutkan pendapat ini tanpa komentar 

dan membantahnya, karena ia cenderung dengan pendapat mayoritas umat 

Islam. 

Terdiamnya Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) terhadap pendapat ini 

ditengarai karena ia mengetahui bahwa pendapat tersebut bersumber dari 

ulama yang biasanya ia jadikan sebagai referensi, yaitu Ibnu Taimiyah (w.728 

H/1328 M). Dalam kitab al-Minhaj Ibn Taimiyah (w.728 H/1328 M) 

mengatakan bahwa pendapat yang menyatakan bahwa Allah berfirman 

dengan menggunakan suara yang bisa didengar adalah pendapat para ulama 

Ahlussunnah wa al-Jama>‟ah dan para ulama hadis.
158

 Selain dalam kitab al-

Minha >j, Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 M) menyampaikan pendapatnya ini 

dalam beberapa kitab yang lainnya, antara lain Majmu >‟ al-Fata >wa >, Risa >lah fi 

sifat al-Kala>m, Majmu>‟ah Tafs>ir Sitt Suwar dan al-Muwafa >qah. 

Obyektifitas Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) dalam masalah ini 

dipertanyakan. Karena biasanya Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) sangat 

                                                           
157
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 Ibn Taimiyah, Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah, (Bairut: Da >r al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), 

1/221. 
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kritis terhadap kelompok yang tidak sependapat dengannya, terlebih apabila 

pendapatnya selaras dengan pendapat Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 M). 

b. Q.S Ali Imra >n: 47 

Allah ta‟a >la> berfirman: 

إِذَا  ۚ  لِكِ اللَّوُ يََْلُقُ مَا يَشَاءُ قاَؿَ كَذَ   .نِِّ بَشَرٌ يَكُوفُ يِ وَلَدٌ ولََّْ يَْسَسْ  قاَلَتْ رَبٍّ أَنَّّ   

اَ يػَقُوؿُ لَوُ كُنْ فػَيَكُوفُ  قَىَى    أمَْراً فإَِنَّّ
Dia (Maryam) berkata, “Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan 

mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-lakipun yang 

menyentuhku?” Dia (Allah) berfirman, “Demikianlah Allah 

menciptakan apa yang Dia kehendakai. Apabila Dia hendak 

menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, “ Jadilah!, Maka 

jadilah sesuatu itu.
159

 

 

Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) menjelaskan, ayat ini adalah tamthi >l 

(perumpamaan) dari kesempurnaan qudrah (kekuasaan) Allah dan 

terlaksananya kehendak-Nya serta gambaran dari cepatnya terjadi dari 

sesuatu yang Allah kehendaki, tanpa sedikitpun ada keterlambatan dari waktu 

yang telah Ia kehendaki. Yaitu dengan menyerupakannya dengan ketaatan 

terhadap pemberi perintah atas sesuatu yang diperintahkannya bagi orang 

yang mampu untuk mengerjakannya. Kun dalam ayat ini adalah Amr al-

takwi >n antonim dari amr al-takli >f yang diketahui dengan wahyu Allah 

terhadap para nabi-Nya.
160

 

Penafsiran Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) dalam ayat ini tidak 

berbeda dengan penafsiran Q.S al-Baqarah: 117. Karena memang pendapat 
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inilah yang dipegang oleh mayoritas umat Islam. Abd Alla >h al-Harari 

(w.1432 H/2008 M) menjelaskan, ayat di atas menunjukkan cepatnya Allah 

dalam mengadakan sesuatu, maknanya bukan bahwa setiap kali Allah 

menciptakan sesuatu maka Allah berkata kun kun kun, karena jika dimaknai 

seperti ini berarti Allah setiap waktu mengatakan kun kun kun, sebab dalam 

satu detik jutaan makhluk tercipta, dan ini adalah sesuatu yang tidak logis. 

Kemudian kun adalah bahasa Arab yang Allah telah ada sebelum adanya 

semua bahasa. Jika dikatakan bahwa kala >m Allah itu berupa bahasa, huruf 

dan suara sebagaimana dikatakan oleh kelompok Mushabbihah, niscaya 

sebelum adanya bahasa Allah diam kemudian setelah tercipta bahasa baru 

berfirman, ini sesuatu yang tidak logis juga.
161 

3. Af’al al-‘Iba >d (Perbuatan Manusia) 

 Berkaitan dengan konsep perbuatan manusia (af‟a>l al-iba >d), ada tiga 

pendapat yang saling kontradiktif di kalangan umat Islam. Pertama, Qadariyah 

yang berpendapat bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri dan bukan 

Allah yang menciptakannya. Kedua, Jabriyah yang berpendapat bahwa manusia 

itu seperti bulu yang diterpa angin, sama sekali tidak memiliki kehendak dan 

peran terhadap perbuatan yang dilakukannya. Ketiga, Ahl al-Sunnah Wa al-

Jama>‟ah yang berpendapat bahwa Allah yang menciptakan perbuatan manusia, 

namun manusia memiliki kasb. 

Ahl al-Sunnah Wa al-Jama>‟ah berkeyakinan bahwa Allah adalah pencipta 

perbuatan manusia. Keyakinan ini berdasarkan prinsip akidah, Allah adalah 
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 Al-Harari >, al-Sharh al-Qawi>m, 180. 
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pencipta segala sesuatu, Allah yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. 

Prinsip ini berdasarkan firman Allah ta‟a>la> dalam Q.S al-Ra‟du: 16: 

 قُلِ اللَّوُ خَالِقُ كُلٍّ شَيْء

Katakanlah Allah pencipta segala sesuatu. 
162

 

Sebagaian ulama seperti al-Ash‟ari> (w.324 H/936 M) mengatakan, makna la> 

ila>ha illa Allah adalah la> kha>liqa illa> Allah (tidak ada pencipta selain Allah). 

Penafsiran syahadat pertama semacam ini dianggap lebih umum dibandingkan 

dengan penafsiran yang lainnya bahwa tidak ada yang disembah dengan benar 

kecuali hanya Allah. Sebab dengan adanya keyakinan bahwa Allah pencipta 

segala sesuatu, maka juga berarti hanya Dia yang layak untuk disembah.  

Secara umum, perbuatan manusia terbagi menjadi dua bagian, perbuatan 

ikhtiya>riyyah dan perbuatan idlt }ira >riyyah. Perbuatan ikhtiya>riyyah adalah 

perbuatan yang terjadi dengan kehendak manusia seperti membaca, menulis, 

makan, minum dan seterusnya. Sedangkan perbuatan yang idlt }ira >riyah adalah 

perbuatan yang terjadi tanpa dengan kehendak manusia, seperti detak jantung, 

bergeraknya bibir ketika kedinginan dan seterusnya. 

 Ahl al-Sunnah wa al-jama>‟ah meyakini bahwa kedua jenis perbuatan 

manusia tersebut adalah ciptaan Allah. Kayakinan ini selain berdasarkan 

keumuman makna ayat di atas, secara lebih spesifik juga ditunjukkan oleh firman 

Allah taala dalam Q.S al-S {affa>t: 96: 

 خَلَقَكُمْ وَمَا تػَعْمَلُوْفَ  واللُ 
Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat.

163
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Ayat ini selanjutnya lebih dirinci kembali oleh sebuah ayat, bahwa Allah ta‟a>la> 

berfirman dalam Q.S al-An‟a>m:162: 

 قُلْ إِفَّ صَلَتِ وَنُسُكِيْ وَمَُّْيَايَ وَمََاَتِْ لِل رَبٍّ الْعَالَمِيَْْ 
 Katakanlah (Muh }ammad) Sesunguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan 

matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam.
164

 

 

Shalat dan nusuk adalah contoh perbuatan ikhtiya>riyah, sedangkan hidup dan mati 

adalah contoh perbuatan idlt }ira >riyah. Sehingga dapat dipahami berdasarkan ayat 

tersebut, bahwa Allah adalah pencipta dua jenis perbuatan manusia tersebut. 

 Perbuatan manusia juga terbagi menjadi perbuatan yang baik dan buruk, 

ketaatan dan kemaksiatan, keimanan dan kekufuran. Dalam konsep akidah Ahl al-

Sunnah Wa al-Jama >‟ah,  seluruhnya Allah yang menciptakan. Nabi Muh }ammad 

sebagai makhluk yang paling mulia, Allah yang menciptakannya, sebaliknya Iblis 

sebagai makhluk yang paling buruk juga Allah yang menciptakannya. Prinsip ini 

dipahami dari firman Allah ta‟a>la> Q.S al-Falaq: 2: 

   مِنْ شَرٍّ مَا خَلَقَ 
 Dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan.

165
  

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) mengklaim memiliki konsep 

berbeda dengan semua aliran kala >m di atas. Ia mencela qadariyah, Jabriyyah juga 

Ash‟ariyyah. Ash‟ariyyah ia klasifikasikan sebagai kelompok Jabriyyah yang 
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tidak mau disebut Jabriyyah. Ia menyebut konsep Ash‟ariyyah tentang af‟a>l al-

„Iba>d adalah sebuah bentuk penghancuran terhadap syari‟at, penghapusan 

terhadap takli >f  (adanya perintah Allah) dan pembatalan terhadap hukum akal 

yang logis.
166

 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) mengklaim memiliki konsep kasb 

yang berbeda dengan kelompok lain. Menuurtnya perbuatan manusia dan 

kebahagian manusia ditetapkan oleh dua hal, yiatu:
167

 

a. Manusia melakukan kasb dengan ira >dah dan qudrah yang dimilikinya 

sebagai wasilah (cara) untuk mendapatkan kebahagiaan 

b. Qudrah Allah adalah marji‟ (acuan dan sumber) untuk semua alam semesta. 

Di antara pengaruh qudrah Allah adalah ketika ada sesuatu yang 

menghalangi antara manusia dan terlaksananya sesuatu yang diinginkannya, 

Allah adalah satu-satunya yang dapat memberi pertolongan dalam 

mewujudkan sesuatu yang tidak dapat dicapai dengan kasb-nya sendiri.  

Perdebatan tentang status perbuatan manusia dipicu dari beberapa ayat al-

Qur`a>n yang mengindikasikan bahwa manusia menciptakan sebagian perbuatan 

manusia, di antaranya Q.S al-Baqarah: 286, Q.S al-An‟a>m:160, Q.S al-A‟ra>f: 131 

dan Q.S al-Nisa >‟: 79. Namun Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d 

Rid }a> (w.1354 H/1935 M) mengulas tema af‟a>l al-„iba>d secara khusus dalam 

penafsiran Q.S al-Baqarah: 286 dan Q.S al-Nisa>‟: 79. 
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 Muh}ammad Abduh, Risa >lah al-Tawhi>d, 62-63. 
167

 Ibid., 63-64. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

211 
 

a. Q.S al-Baqarah: 286 

Allah ta‟a >la> berfirman: 

هَا مَا   اكْتَسَبَتْ لاَ يُكَلٍّفُ اللَّوُ نػَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لََاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيػْ
 

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang 

dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang 

diperbuatnya.
168

 

 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) sependapat dengan al-

Zamakhshari > (w.538 H/1144 M) bahwa kasb dan iktisa >b itu berbeda. 

Perbedaan di antara keduanya sama dengan perbedaan antara „amila dan 

i‟tamala.  Ayat ini menunjukkan bahwa fitrah manusia itu cenderung 

melakukan kebaikan, manusia terbiasa melakukan keburukan dengan susah 

payah dan berat. Manusia akan mendapatkan pahala kebaikan yang dilakukan 

dan mendapatkan siksa atas keburukan yang secara susah payah dia 

lakukan.
169

 

Abd Alla >h al-Harari> (w.1432 H/2008 M) mendefinisikan al-Kasb, yaitu 

ketika seseorang mengarahkan kehendaknya pada suatu perbuatan dan Allah 

yang menciptakan perbuatan tersebut. Kasb inilah yang nanti pada hari 

kiamat akan dipertanggung jawabkan. Apabila kasb-nya baik maka dia akan 
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mendapatkan balasan pahala, dan apabila kasb-Nya buruk maka akan disiksa 

di akhirat.
170

 

Perbedaan pendapat yang terjadi di antara ulama adalah apakah 

manusia itu tabiatnya cenderung melakukan kebaikan atau keburukan?. 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) menegaskan bahwa tabiat manusia 

itu cenderung mengarah pada kebaikan. Kebaikan adalah setiap sesuatu yang 

mengandung manfaat bagi seseorang dan semua manusia. Kita diperintahkan 

mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, karena 

manusia tabiatnya berbuat kebaikan. Dalam melakukan kebaikan seseorang 

merasakan kelezatan, dan manusia cenderung kepada ibadah kepada Allah, 

karena bersyukur kepada dzat yang telah memberi nikmat itu telah tertanam 

dalam tabiat (bawaan/perangai) manusia, pengaruhnya juga terlihat pada diri 

setiap manusia, minimal muka yang ramah terhadap yang memberi nikmat, 

dan manusia tidak perlu bersusah payah dalam melakukan kebaikan. Karena 

dia mengetahui bahwa setiap orang senang dan rela terhadap kebaikan. 

Menurut Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) yang sangat 

mengherankan adalah banyak manusia yang melakukan perbuatan buruk dan 

sedikit sekili manusia yang melakukan perbuatan baik. Padahal melakukan 

perbuatan baik itu mudah dan akibatnya baik, sedangkan melakukan 

perbuatan buruk itu sulit dan akibatnya sangat buruk.
171
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Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) membuat sebuah pendekatan, 

ia berkata: 

Manusia sesungguhnya dengan fitrahnya tidak cenderung pada zina, 

tetapi cenderung pada jima>‟, dan jima >‟ adalah suatu yang baik dan dasar 

kesempurnaan dalam fitrah. Zina adalah menempatkan jima‟ selain pada 

tempatnya. Dan ini adalah sesuatu yang baru yang menjadi banyak 

dengan sebab meninggalkan fitrah dan penjaga fitrah yaitu agama, 

hukum akal dan adab dalam bermasyarakat. Seandainya zina itu fitah 

manusia pastilah setiap orang merasa bahwa dia butuh pada zina, 

sebagaimna dia merasa bahwa dia butuh pada istri.
172

 

 

b. Q.S al-Nisa >’: 79 

Allah ta‟a >la> berfirman: 

مَّا أَصَابَكَ مِنْ اَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّوِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيٍّئَةٍ فَمِن نػَّفْسِكَ وَأرَْسَلْنَاؾَ للِنَّاسِ 
 رَسُولاً وكََفَى باِللَّوِ شَهِيدًا 

 

Kebajikan apapun yang kamu peroleh, adalah dari Allah, dan keburukan 

apapun yang menimpamu, itu dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kamu 

mengutusmu (Muh }ammad) menjadi Rasul kepada (seluruh) manusia. 

Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.
173

 

 

Para mufassir berbeda pendapat tentang obyek (khita >b) dari ayat ini. 

Sebagian berpendapat bahwa khita >b ayat ini adalah semua orang mukallaf, 

sementara yang lain berpendapat khita >b-nya adalah nabi Muh }ammad, namun 

yang dimaksud adalah semua orang yang diutus kepada manusia.
174

  

Makna ayat tersebut, semua kebaikan yang diperoleh manusia adalah 

murni karunia dari Allah ta‟a>la>,  bukan karena hak yang manusia miliki. Jika 

tidak demikian, dengan alasan apa manusia berhak mendapatkan udara yang 
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bersih untuk membersihkan darah dan menjaga kehidupan, dengan alasan apa 

manusia mendapatkan air tawar untuk memperpanjang kehidupan manusia, 

dengan alasan apa manusia mendapatkan berbagai macam pasang tumbuhan 

dan binatang untuk kesenangan hidup manusia.
175

 

Sedangkan keburukan, menurut Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 

M) adalah karena seseorang diberi kekuasaan untuk melakukan suatu 

perbuatan dan diberi ikhtiya >r untuk menolak bahaya dan menarik manfaat. 

Sehingga ia berbuat berdasarkan ijtiha >d-nya dalam mengunggulkan sebagian 

sebab dari sebagian yang lain. Namun manusia salah dalam memilih, 

sehingga ia jatuh pada sesuatu yang membuatnya tertimpa keburukan. Ia tidak 

berjalan berdasarkan sunnah fit }rah, ia tidak mengetahui secara detail sunnah-

sunnah dan sebab-sebab tersebut. Ia mengungulkan sebagian atas sebagian 

yang lain berdasarkan hawa nafsu atau sebelum mengetahui secara sempurna 

hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang membahayakan, sehingga ia jatuh 

pada keburukan. Kalau tidak karena itu maka seseorang tidak akan 

melakukan keburukan-keburukan.
176

 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) menjelaskan bahwa rincian 

pendapat dalam masalah ini ada dua hal yang disepakati, yaitu:
177

 

1) Bahwa segala sesuatu itu dari Allah, artinya Allah pencipta sesuatu 

yang menjadi sebab dari lahirnya manfaat dan bahaya. Allah 

                                                           
175

 Ibid., 5/268. 
176

 Ibid., 5/268. 
177

 Ibid.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

215 
 

meletakkan aturan dan sunnah yang menyebabkan terjadinya sesuatu 

dengan usaha manusia. 

2) Bahwa manusia ketika tertimpa keburukan adalah karena kecerobohan 

manusia itu sendiri dalam mencari penjelasan tentang sebab-sebab dan 

sunnatulla >h. 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) mencontohkan, sakit adalah di 

antara perkara yang buruk bagi manusia. Sakit terjadi karena kecerobohan 

manusia dalam menjalani sunnah al-fit }rah dalam makan dan bekerja. Dia 

makan terlalu berlebihan, terlalu kecapekan, terlalu banyak beristirahat, atau 

tidak menjauhi sebab-sebab bahaya seperti membiarkan dirinya dalam 

kedinginan atau panas yang berlebihan.
178

 

Demikian juga ha-hal yang lain, semuanya kembali kepada ketidak 

tahuan terhadap sebab-sebab dan buruknya pilihan dan tarji >h. Penyakit-

penyakit warisan termasuk kejahatan manusia kepada manusia lain, bukan 

berasal dari fitrah atau tabi‟at aslinya yang merupakan ciptaan Allah tanpa 

ada ikhtiya>r manusia untuk dirinya sendiri. Kedua orang tuanya telah berbuat 

jahat kepadanya sejak sebelum kelahirannya dengan menantang penyakit 

yang akan berpindah kepada keturunannya dengan warisan.
179

 

Dalam perang Uhu>d, umat Islam tertimpa keburukan, penyebabnya 

adalah keteledoran mereka dalam melakukan sebab-sebab kemenangan, 

mereka membangkang kepada panglima perang dan rasul mereka. Pasukan 
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pemanah meninggalkan tempat yang telah nabi tentukan untuk melakukan 

pertarungan. Hal itu karena kesalahan dalam ijtiha >d, dan penyebabnya adalah 

kerakusan terhadap ghani >mah.
180

 

Ketika dikatakan bahwa segala sesuatu, berupa kebaikan maupun 

keburukan itu disandarkan kepada Allah, semua dari Allah, maka 

pengertiannya adalah Allah yang telah menciptakan elemen-elemennya dan 

yang meletakkan sunnah sebab akibatnya. Sedangkan yang disandarkan pada 

manusia adalah setiap yang di dalamnya ada unsur kasb dan perbuatan 

ikhtiya>ri >, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Penjelasan seperti ini 

diperkuat oleh Q.S al-An‟a>m:160: 

ا وَىُمْ لاَ مَن جَاء باِلَْْسَنَةِ فػَلَوُ عَشْرُ أمَْثاَلَِاَ وَمَن جَاء باِلسَّيٍّئَةِ فَلَ يَُْزَى إِلاَّ مِثػْلَهَ 
  يظُْلَمُوفَ 

Barang sipa berbuat kebaikan mendapat balasan sepuluh kali lipat 

amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan 

kejahatannya. Mereka sedikitpun tidak dirugikan (diz }alimi).
181

 

 

Ayat ini juga diperkuaat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, 

dari Abu Dharr, Nabi sallallahu „alayhi wasallam bersabda, Allah ta`a >la 

berfirman: 

لَوُ عَشْرُ أمْثاَلَِاَ أوَْ أزْيَد ، وَمَنْ جَاءَ بالسَيٍّئَةِ فَجَزاءُ سَيٍّئَةٍ سَيٍّئَةٌ مِثػْلُهَا أوَْ مَنْ جَاء بالَْسَنَةِ فػَ 
 أغْفِرُ .

Barang sipa berbuat satu kebaikan, maka dia mendapat balasan sepuluh 

kali lipat amalnya atau lebih. Dan barang siapa berbuat kejahatan, maka 

balasan satu keburukan adalah keburukan yang serupa atau Aku 

ampuni.
182
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Jika demikian, maka tidak dikatakan bahwa kebaikan itu murni karunia Allah 

sedangkan keburukan itu dari manusia itu sendiri secara mutlak.
183

 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) membenarkan pernyataan di 

atas, demikian juga yang disebutkan dalam ayat tersebut. Konteks ayat di atas 

dapat dijelaskan dengan dua perkara:
184

 

1) Menafikan dan membatalkan kesialan dan ramalan, agar manusia 

mengetahui bahwa keburukan yang menimpa mereka tidak disebabkan 

oleh kesialan seseorang yang ada di antara mereka. Pada masa Jahiliyah, 

tradisi meramal itu ada di seluruh bangsa. Padahal ini merupakan khura >fa>t 

yang bertentangan dengan akal dan telah dibatalkan oleh agama yang 

fitrah. Dalam al-Qur`a>n, Allah telah menjadikan ramalan sebagai salah 

satu bentuk kebodohan terhadap kenyataan, Q.S al-A‟ra>f: 131: 

هُمْ سَيٍّئَةٌ يَطَّيػَّرُواْ بِوُسَى وَمَن مَّعَوُ أَلا فإَِذَا جَاءتػْهُمُ الَْْسَنَةُ قاَلُواْ  لنََا ىَذِهِ وَإِف تُصِبػْ
اَ طاَئرِىُُمْ عِندَ اللَّوُ وَلَكِنَّ أَكْثػَرَىُمْ لاَ يػَعْلَمُوفَ   إِنَّّ

 

Kemudian apabila kebaikan (kemakmuran) datang kepada mereka, 

mereka berkata: “ini adalah karena (usaha) kami”. Dan jika mereka 

ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa 

dan pengikutnya. Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka di tangan 

Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui.
185

 

 

2) Setiap orang yang tertimpa keburukan hendaknya mencari penyebab 

keburukan tersebut dari dirinya sendiri. Tidak boleh dia merasa cukup 

dengan tidak menyandarkan keburukan itu pada kesialan orang lain yang 

tidak mempunyai perbuatan dan kasb. Karena keburukan itu menimpa 
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seseorang disebabkan keteledorannya sendiri dan keluarnya dari 

sunnatulla >h karena kebodohannya atau karena hawa nafsunya dalam 

mencari kemanfaatan dan menjaga diri dari bahaya dengan menjauhi 

penyebab-penyebabnya. Karena pada dasarnya dalam aturan al-fit }rah al-

bashariyyah adalah apa yang seseorang temukan dalam dirinya, berupa 

mengunggulkan yang baik atas yang buruk, yang manfaat atas yang 

berbahaya. 

Sunnatulla >h untuk fitrah manusia itu seperti sunnatulla>h untuk fitrah 

binatang dan tumbuh-tumbuhan. Semuanya adalah sumber kebaikan, 

secara naluri tidak ada sesuatupun yang buruk. Tetapi manusia diberi 

karunia oleh Allah dengan siap menerima ilmu pengetahuan, kehendak 

dan ikhtiya >r dalam beramal. Apabila ilmu pengetahuannya mapan dan 

ikhtiya>r-nya benar, mengikuti sunnatulla >h dalam fitrah manusia dan 

mengikuti hukum syariat maka manusia secara penuh akan melakukan 

kebaikan-kebaikan. Sebaliknya apabila ilmu pengetahuannya tidak bagus, 

dan ikhtiya >rnya dalam menggunakan kekuatan dan anggota badannya 

buruk, tidak sesuai dengan aturan fitrah manusia maka dia akan jatuh 

dalam perkara-perkara yang buruk. Sehingga dia harus melakukan 

muha>sabah (intropeksi diri) setiap kali tertimpa keburukan, agar dia dapat 

mengambil pelajaran dan bertambah sempurna ilmu pengetahuannya.
186

 

Namun dari sisi penciptaan, kebaikan dan keburukan itu sama-sama 

ciptaan Allah. Manusia mempunyai perbuatan dalam sebab-sebab ini, 
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apabila perbuatan itu baik dan benar maka dia akan mendapatkan kebaikan 

dengan karunia Allah, apabila perbutan tersebut salah dan buruk maka 

bagi dia akan mendapat keburukan, konsekwensi dari keluarnya dari 

sunnatulla >h dan kelalaiannya dalam melakukan sebab-sebab itu. 

Rasulullah tidak memiliki campur tangan dalam kebaikan dan keburukan 

yang menimpa manusia, karena tujuan diutusnya Rasul adalah untuk 

tabli>gh dan menunjukkan jalan hidayah, bukan untuk melakukan suatu 

tindakan dalam aturan alam semesta dan merubah sunnatulla >h dalam 

kehidupan sosial atau menggantinya. Allah ta‟a>la berfirman  dalam Q.S 

Fa>t }ir: 43: 

اسْتِكْبَاراً تٓ الَأرْضِ وَمَكْرَ السَّيٍّئِ وَلا يََِيقُ الْمَكْرُ السَّيٍّئُ إِلاَّ بأَِىْلِوِ فػَهَلْ ينَظرُُوفَ 
 ويِلً إِلاَّ سُنَّةَ الَأوَّلِيَْ فػَلَن تََِدَ لِسُنَّتِ اللَّوِ تػَبْدِيلً وَلَن تََِدَ لِسُنَّتِ اللَّوِ تََْ 

Karena kesombongan (mereka) di bumi dan karena rencana (mereka) 

yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang 

merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu (berlakunya) 

ketentuan kepada orang-orang terdahulu. Maka kamu tidak akan 

mendapatkan perubahan bagi Allah, dan tidak (pula) akan menemui 

penyimpangan bagi ketentuan Allah itu.
187

 

  

Kesimpulannya, jika melihat pada sebab yang pertama, yaitu yang 

memberi dan mencegah, yang memberi nikmat dan petaka maka dia adalah 

Allah saja. Tidak boleh dikatakan, ada selain Allah yang berkuasa untuk itu, 

barang siapa beranggapan selain itu maka dia tidak memahami suatu 

perkataan. Karena penisbatan kebaikan kepada Allah dan penisbatan 

keburukan kepada seseorang dengan makna ini tidak logis. Karena Dzat yang 
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berkuasa untuk mendatangkan kebaikan maka dia juga berkuasa untuk 

mendatangkan keburukan.
188

 

Seseorang yang mendapatkan kenikmatan dikarenakan ketepatannya 

dalam melakukan ketentuan-ketentuan Allah (sunnatulla>h) dalam meraih 

kenikmatan, maka itu adalah karunia dari Allah, ia hendaknya memuji dan 

bersyukur kepada Allah. Sedangkan orang yang teledor atau berlebihan dalam 

menggunakannya, sehingga dia celaka maka hendaknya dia menyalahkan 

dirinya sendiri. Karena dialah yang keliru dalam memilih ketentuan-ketentuan 

Allah, tidak seyogyanya dia menisbatkan sedikitpun kepada nabi atau 

lainnya.
189

 

Sangat banyak sekali athar yang menjelaskan bahwa ketaatan kepada 

Allah adalah sebab dari kenikmatan, dan maksiat kepada Allah adalah sebab 

dari petaka. Ketaatan kepada Allah adalah dengan mengikuti sunnatulla >h dan 

menggunakan potensi-potensi yang telah Allah berikan sesuai dengan 

tujuannya.
190

 

Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) membuat sebuah pendekatan 

pemahaman sebagai berikut: 

Jika kamu adalah orang fakir, kemudian ayah kamu memberimu 

modal. Selanjutnya kamu kembangkan modal tersebut dengan baik, 

maka kamu menjadi kaya dengan sebab itu. Di sini kamu boleh 

mengatakan: Sesungguhnya kekayaanmu itu berasal dari orang yang 

memberikanmu modal. Sebaliknya apabila kamu tidak baik dalam 

menggunakan modal tersebut, menggunakan modal tersebut tidak 
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sesuai dengan yang dia ridlai, sehingga kamu menjadi merugi, maka 

kamu katakan: sesungguhnya sebab dari itu semua adalah diri kamu 

sendiri dan keburukan ikhtiyar-mu”. Di sini yang memberi modal 

adalah sama yaitu ayah. Namun ketika modal itu dipergunakan sesuai 

dengan yang dikehendaki oleh sang ayah, maka disandarkan kepada 

sumbernya yang pertama yaitu ayah, tetapi jika modal tersebut 

dipergunakan tidak sesuai dengan yang dinginkan oleh sang ayah 

sehingga menyebabkan malapetaka baginya maka keburukan tersebut 

dinisbatkan pada sebab yang terdekat yaitu dia sendiri.
191

 

 

Penjelasan Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d Rid }a> 

(w.1354 H/1935 M) terlihat berbeda dengan penjelasan para ulama pada 

umumnya. Uraian Abduh (w.1323 H/1905 M) memberi kesan bahwa sebab-

sebab yang Allah ciptakan di alam semesta menciptakan akibat-akibat yang 

terjadi setelahnya. Abd Alla>h al-Harari > (w. 1432 H/2008 M) menjelaskan 

bahwa setiap sesuatu yang masuk dalam keberadaan (makhluk), baik berupa 

benda maupun perbuatan, dharrah (benda yang terkecil) maupun Arsh (benda 

yang paling besar ukurannya), gerakan dan diam maupun niat dan bersitan 

hati, seluruhnya Allah yang menciptakannya dari tidak ada menjadi ada. 

Tabiat dari suatu benda tidak dapat menciptakan, panas pada api tidak 

menciptakan terbakar, tajam pada pisau tidak menciptakan terpotong. „Sebab‟ 

juga tidak menciptakan sesuatu, gerakan jari tidak menciptakan gerakan 

cincin yang ada pada jari tersebut.
192

  

Abd Alla>h al-Harari> (w. 1432 H/2008 M) mengutip perkataan al-Nasafi> 

(w.537 H/1142 M), apabila seseorang memukul kaca dengan batu, sehingga 
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batu itu menjadi pecah. Maka perbuatan memukul, memecah dan terpecahnya 

kaca tersebut adalah ciptaan Allah ta‟a>la >.193
 

Penjelasan Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d Rid }a> 

(w.1354 H/1935 M) juga bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh 

al-Bukha>ri >, bahwa Nabi bersabda: 

راً يُصِبْ مِنْوُ   مَنْ يرُدِْ اللَّوُ بِوِ خَيػْ

Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan maka Allah akan 

menimpakan musibah kepadanya.
194

 

 
Al-Bukha >ri > juga menuliskan sebuah bab dalam kitab S {ah}i >h}nya: 

  ءُ تَُّّ الْأَمْثَلُ فاَلْأَمْثَلُ باَب أَشَدح النَّاسِ بَلَءً الْأنَْبِيَا

Bab bahwa manusia yang paling berat bala`nya adalah para nabi 

kemudian orang-orang semisalnya, kemudian orang-orang yang 

semisalnya.
195

 

Berdasarkan hadis ini, sangat lancang apabila dikatakan bahwa 

musibah-musibah yang menimpa para Nabi adalah akibat dari kebodohan dan 

kesalahan mereka terhadap sebab-sebab kebaikan, apalagi dikatakan akibat 

keteledoran mereka dalam menjalankan sunnatulla >h. 

4. Ahl al-Kaba>ir  (Pelaku Dosa Besar) 

Umat Islam dalam madhhab yang berbeda bersilang pendapat tentang status 

ahl al-kaba>ir. Ahl al-Sunnah wa al-Jama>‟ah berpendapat bahwa ahl al-kaba>ir 

yang mati tanpa taubat tergantung pada kehendak Allah. Apabila Allah 
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 Al-Bukha >ri>, S {ah}i>h } al-Bukha>ri>, kitab al-mard}a >, ba>b ma> ja >̀ a fi> kaffa >rat al-marad}, 7/3. 
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berkehendak mengampuninya maka dia akan masuk surga tanpa siksa, namun 

apabila Allah tidak mengampuni maka dia akan disiksa di neraka, kemudian Allah 

mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga.  

Khawa>rij berpendapat bahwa ahl al-kaba >ir yang mati tanpa taubat 

hukumnya kafir dan akan abadi di dalam neraka selamanya, tidak akan keluar dari 

neraka. Sedangkan Mu‟tazilah berpendapat bahwa ahl al-kaba>ir yang mati tanpa 

taubat akan abadi di dalam neraka namun siksanya lebih ringan dari pada siksa 

orang-orang kafir.  

Landasan perdebatan tentang status ahl al-kaba>ir adalah Q.S al-Ma >idah 44-

47 dan Q.S al-Nisa>‟: 48. 

1. Al-Ma>idah: 44-47 

Allah ta‟a>la> berfirman: 

الرَّبَّانيِحوفَ إِنَّا أنَزلَْنَا التػَّوْراَةَ فِيهَا ىُدًى وَنوُرٌ يََْكُمُ بِِاَ النَّبِيحوفَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ للَِّذِينَ ىَادُواْ وَ 
 وَالَأاْبَارُ بِاَ اسْتُحْفِظوُاْ مِن كِتَابِ اللَّوِ وكََانوُاْ عَلَيْوِ شُهَدَاء فَلَ تََْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْفِ وَلاَ 

 وكََتَبػْناَ( 55)تَشْتػَرُواْ بآِياَتِ ثََنًَا قلَِيلً وَمَن لََّّْ يََْكُم بِاَ أنَزَؿَ اللَّوُ فَأُوْلئَِكَ ىُمُ الْكَافِرُوفَ 
عَلَيْهِمْ فِيهَا أَفَّ النػَّفْسَ باِلنػَّفْسِ وَالْعَيَْْ باِلْعَيِْْ وَالأنَفَ باِلأنَفِ وَالأذُُفَ باِلأذُُفِ وَالسٍّنَّ 

ؽَ بوِِ فػَهُوَ كَفَّارةٌَ لَّوُ وَمَن لََّّْ يََْكُم بِاَ أنزَؿَ اللَّوُ فَأُوْلَ  ئِكَ باِلسٍّنٍّ وَاجُْرُُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّ
قاً لٍّمَا بػَيَْْ يَدَيْوِ مِنَ التػَّوْراَةِ 54مُ الظَّالِمُوفَ )ىُ  نَا عَلَى آثاَرىِِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَََ مُصَدٍّ ( وَقػَفَّيػْ

قاً لٍّمَا بػَيَْْ يَدَيْوِ مِنَ التػَّوْراَةِ وَىُدًى وَمَوْعِظةًَ لٍّلْمُ  نَاهُ الِْنِجيلَ فِيوِ ىُدًى وَنوُرٌ وَمُصَدٍّ قِيَْ تَّ وَآتػَيػْ
( وَلْيَحْكُمْ أىَْلُ الِْنِجيلِ بِاَ أنَزَؿَ اللَّوُ فِيوِ وَمَن لََّّْ يََْكُم بِاَ أنَزَؿَ اللَّوُ فَأُوْلئَِكَ ىُمُ 54)

  (54الْفَاسِقُوفَ )

 

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat; di dalamnya (ada) petunjuk 

dan cahaya. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada 

Allah memberi putusan atas perkara ornag Yahu>di, demikian juga para 
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ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan 

memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. 

Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-

Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barang 

siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka 

mereka itulah orang-orang kafir. (44) Kami telah menetapkan bagi mereka 

di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa dibalas dnegan naywa, mata dengan 

mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan 

luka-lukapun ada qisasnya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan 

hak qisasnya maka itu menjadi penebus dosa baginya, barang siapa tidak 

memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka 

itulah orang-ornag zalim (45). Dan kami teruskan jejak mereka dengan 

mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu 

Taurat, dan Kami menurunkan Injil kepadanya di dalamnya terdapat 

petunjuk dan cahaya dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yatiu 

Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang 

bertaqwa. (46) Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut 

apa yang diturunkan Allah di dalamnya, barang siapa tidak memutuskan 

perkara menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka itulah orang-

orang fasiq. (47).
196

 

 

Ayat ini mengindikasikan bahwa orang-orang yang tidak menerapkan 

hukum Islam, menjalankan yang diharamkan dan meninggalkan yang diwajibkan 

oleh syari‟at Islam maka hukumnya kafir. Berdasarkan ayat ini maka kelompok 

Khawa>rij mengkafirkan Ali ibn Abi T {a>lib, Abu Mu >sa al-Ash‟ari dan semua orang 

yang mendukung tah}ki >m. Mereka dianggap telah menetapkan aturan berdasarkan 

hukum manusia, dan itu merupakan kekufuran.
197

 

Berdasarkan ayat itu pula, Sayyid Qut }b  (w.1387 H/1967 M)  menilai semua 

umat Islam di dunia saat ini telah murtad. Seluruhnya telah beralih dari 

penyembahan Allah kepada penyembahan manusia. Menurutnya, setiap orang 

yang berhukum dengan selain hukum Islam meskipun hanya dalam satu 

permasalahan kecil, maka dia telah kafir.
198
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 Departemen Agama, Al-Qur‟a >n Dan Terjemahnya, 153. 
197

 Al-Baghdadi >, Al-Farqu Bain Al-Firaq,  6. 
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 Sayid Qutb, Fi Z{ila >l al-Qur‟a >n, (Bairut: Da>r al-Shuruq, 1999), 5/940. 
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Dalam penafsiran ayat di atas, Rashi>d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) 

menjelaskan, dalam al-Qur`a>n kata kufr, dhulm dan fisq pada hakekatnya sama. 

Para ulama us }u>l menggunakan kata kufr untuk mengungkapkan keluar dari agama, 

berbeda dengan kata dhulm dan fisq. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kata 

kufr terkadang tidak berarti keluar dari Islam, mereka menyebutnya dengan kufr 

du>na kufr (kufur di bawah kekufuran). Demikian juga kata dhulm dan fisq juga 

terkadang bisa berarti kufur (keluar dari Islam). Karena itu tentang hukum orang 

yang tidak berhukum dengan hukum Allah menjadi materi perdebatan dan ta‟wi >l 

bagi orang yang ingin mengkompromikan antara makna umum dari kata tersebut 

dan nas }-nas } al-Qur`a >n.
199

 

Jika merujuk pada yang ma‟thu>r, ditemukan beberapa penafsiran tentang 

ayat-ayat tersebut yaitu:
200

 

1. Ibnu Abba>s (w. 68 H/687 M) menafsirkan ayat tersebut dengan kufur di 

bawah kekufuran (kurfr du >na kufr), z }ulm du >na z }ulm, fisq du>na fisq, yang 

berarti dosa besar. 

2. Al-Sha‟bi > (w.103 H/721 M) meriwayatkan, ayat pertama dan kedua 

khusus untuk Yahu>di dan ayat ketiga untuk Nas }rani. Namun setiap orang 

yang serupa dengan orang-orang Yahu>di dan Nas }rani akan memperoleh 

ancaman yang sama. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Hu>dzaifah ibn al-

Yama>n.  

3. Sa‟i>d ibn Jubair (w. 95 H/714 M) meriwayatkan bahwa ayat tersebut turun 

bukan hanya untuk orang-orang Yahu >di, tetapi juga untuk orang-orang 

                                                           
199

 Rid }a >, Tafsi>r al-Mana >r, 6/403. 
200

 Ibid., 6/403. 
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Islam. Namun makna kufur dalam ayat tersebut bukan keluar dari Islam, 

tetapi maksiat yang paling besar. 

Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) menjelaskan, meskipun tiga ayat tersebut 

diturunkan tentang orang-orang Yahu>di dan Nas }rani, namun redaksinya bersifat 

umum dan dalam ayat tersebut tidak ada redaksi yang mengkhususkannya. 

Sehingga tidak ada larangan untuk memaknai ayat yang pertama dengan kufur 

besar, demikian juga pada dua ayat berikutnya yaitu apabila tidak menerapkan 

hukum al-Qur`a>n itu karena anggapan buruk terhadap hukum Islam, tidak 

meyakini kebenarannya serta menganggap hukum lain lebih baik.
201

 

Menurut Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M), ayat di atas berisi pembahasan 

tentang penetapan syari‟at, penurunan kitab yang berisi petunjuk, konsistensi para 

Nabi dan para ulama dalam mengamalkan dan menetapkan hukum dengan syari‟at 

Islam dan berpesan untuk menjaganya. Pembahasan diakhiri dengan penjelasan 

bahwa setiap orang yang berpaling dari menetapkan hukum dengan hukum al-

Qur‟a>n, karena tidak meyakini kebenarannya atas dasar benci terhadap hidayah 

dan petunjuk Allah maka hukumnya dia kafir. Hukum seperti ini tidak berlaku 

bagi orang sepakat untuk menetapkan hukum dengannya atau orang yang tidak 

menetapkan hukum dengan hukum al-Qur‟a>n karena kebodohannya, kemudian dia 

bertaubat kepada Allah. Orang seperti ini dihukumi telah bermaksiat, dan tidak 

dikafirkan.
202

 

Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) > menegaskan, hari ini banyak umat Islam 

yang membuat syari‟at dan hukum sendiri, sebagaimana dilakukan oleh orang-
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orang sebelum mereka. Orang yang enggan menerapkan hukum h}ad pencurian, 

qadhaf, zina dengan tidak meyakininya dan menganggapnya buruk serta 

mengutamakan hukum buatan manusia maka dia kafir secara pasti. Sedangkan 

orang yang tidak berhukum dengannya karena ada alasan lain maka dia z }a>lim, 

yakni ketika mengandung unsur menyia-nyiakan hak atau ketidakadilan dan 

persamaan. Namun apabila tidak mengandung hal itu maka dia fa>siq.
203

 

Maulana Nuruddin Mufti Punjab India bertanya beberapa permasalahan 

kepada Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M), di antara pertanyaan yang ia 

ajukan adalah tentang berhukum dengan undang-undang positif buatan Inggris. 

Jawaban atas pertanyaan tersebut bahwa berhukum dengan undang-undang positif 

buatan Inggris adalah rukhs }ah yang masuk ke dalam kaidah “melakukan akhaf al-

dlararain (yang paling ringan bahayanya)”.
204

 

Pandangan Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d Rid }a > 

(w.1354 H/1935 M) tentang ahl al-kaba>ir sama dengan Ahl al-Sunnah Wa al-

Jama>‟ah. Bahwa hukum ahl al-kaba>ir  diperinci menjadi tiga, yaitu: 

a. Tidak menerapkan hukum Islam karena malas maka dia berdosa besar, tidak 

dianggap keluar dari Islam. 

b. Tidak menerapkan hukum Islam karena ingkar terhadap hukum Islam dan 

menganggap bahwa hukum selain Islam lebih baik, maka dia dianggap telah 

keluar dari Islam. 
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2. Q.S al-Nisa >’: 48 dan 116 

Ayat lain yang menjadi landasan status ahl al-kaba >ir adalah Q.S al-Nisa>‟: 

48 dan 116. Pada ayat pertama, Allah ta`a>la berfirman: 

تػَرَ  ى إِفَّ اللَّوَ لَا يػَغْفِرُ أَف يُشْرَؾَ بِوِ وَيػَغْفِرُ مَا دُوفَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرؾِْ باِللَّوِ فػَقَدِ افػْ
 إِثَْاً عَظِيمًا

 

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) kerena 

mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang 

selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang 

mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang 

besar.
205

 

 

Pada ayat kedua, Allah ta`a>la berfirman: 

وَمَن يُشْرؾِْ باِللَّوِ فػَقَدْ ضَلَّ  إِفَّ اللَّوَ لَا يػَغْفِرُ أَف يُشْرَؾَ بوِِ وَيػَغْفِرُ مَا دُوفَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء 
 ضَلَلاً بعَِيدًا

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) kerena 

mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang 

selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang 

mempersekutukan Allah maka dia telah tersesat jauh sekali.
206

 

 

Dalam menafsirkan ayat pertama, Rashi >d Rida> (w.1354 H/1935 M) 

mengemukakan bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mengampuni dosa 

selain syirik bagi pelaku dosa yang Allah kehendaki. Kehendak Allah sesuai 

dengan hikmah-Nya dan berjalan sesuai dengan sunnah-Nya. Sunnatulla >h untuk 

dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa-dosa yang pelakunya tidak 

bertaubat dan tidak mengikutinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang 

bisa menghilangkan pengaruh dosa tersebut pada dirinya, sehingga akan 
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mengakibatkan pengaruh buruk di dunia dan akhirat. Hukuman atas dosa adalah 

ungkapan dari konsekwensi pengaruh dosa pada diri manusia.
207

 

Sedangkan dalam menafsirkan ayat kedua, menurut Rashi >d Rida> (w.1354 

H/1935 M), Allah ta`a >la memperkuat kembali bahwa Ia tidak mengampuni dosa 

syirik, dan ada kemungkinan Allah mengampuni dan tidak menyiksa para pelaku 

dosa di bawah syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Ia menjelaskan, siksa 

Allah terhadap para pelaku dosa adalah athar t }abi‟i > (pengaruh alamiah) dari dosa 

dan sifat-sifat buruk manusia.  

Rashi >d Rida> (w.1354 H/1935 M) mengatakan, sebagaimana gula 

menimbulkan berbagai macam penyakit di badan, sehingga di dunia orang yang 

terkena penyakit tersebut tersiksa, demikian juga dosa dan perbuatan-perbuatan 

buruk lainnya menimbulkan berbagai macam penyakit di hati dan ruh, sehingga di 

akhirat nanti orang yang terkena penyakit tersebut tersiksa. Kabaikan-kebaikan itu 

dapat mengalahkan dosa-dosa yang diperbuat oleh seorang mukmin yang 

diakibatkan oleh kebodohan atau lupa. Tetapi kekuatan badan tidak akan mampu 

menghilangkan penyakit yang telah menyerang jantung. Demikian juga syirik, 

dari segi bahayanya dalam merusak ruh syirik itu seperti anak panah atau anak 

peluru yang menembus ke jantung atau otak, sehingga tidak ada harapan 

keselamatan dari siksa.
208

 

Dalam pernyataan Rashi >d Rida> (w.1354 H/1935 M) di atas tersirat 

pemahaman bahwa ia meyakini bahwa nikmat dan adzab neraka bukan dengan 
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ruh dan jasad, tetapi hanya dengan ruh saja. Pendapat seperti ini bertentangan 

dengan pendapat mayoritas umat Islam, yang didasarkan pada Q.S al-Nisa >`: 56: 

رَىَ  لْنَاىُمْ جُلُودًا غَيػْ ا إِفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بآِياَتنَِا سَوْؼَ نُصْلِيهِمْ ناَراً كُلَّمَا نَىِجَتْ جُلُودُىُمْ بَدَّ
 (44ليَِذُوقُوا الْعَذَابَ إِفَّ اللَّوَ كَافَ عَزيِزاً اَكِيمًا )

Sungguh, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami 

masukkan ke dalam neraka, setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti 

dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan adzab. Sungguh, Allah 

Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
209

 

 

Dalam lanjutan penafsiran ayat tersebut, Rashi >d Rida> (w.1354 H/1935 M) 

mencela tawassul dengan para nabi dan wali. Ia menganggapnya sebagai sebuah 

kesyirikan. Menurutnya tawassul dengan para nabi dan wali merupakan bentuk 

ibadah kepada selain Allah. Meskipun para pelakunya mengklaim mentauhidkan 

Allah dan perbuatan yang mereka lakukan mereka namakan tawassul dan syafa‟at, 

dan mereka tidak menyebut orang-orang yang mereka panggil dalam do‟a sebagai 

sekutu bagi Allah. Tetapi yang dinilai itu bukan namanya, namun hakekat 

perbuatan yang mereka lakukan. Ketika yang mereka lakukan adalah do‟a kepada 

selain Allah, dan memanggil selain Allah untuk memenuhi kebutuhan mereka dan 

menghilangkan kesedihan mereka, maka menurutnya itu sudah cukup sebagai 

bukti bahwa dia telah beribadah kepada selain Allah.
210

 

Pendapat Rashi >d Rida> (w.1354 H/1935 M) membuktikan bahwa ia adalah 

pengikut Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 M) dan terpengaruh oleh paham 

Wahhabi. Mayoritas umat Islam membolehkan tawassul dengan para nabi dan 
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wali, karena keduanya diperintahkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah 

kepada para sahabatnya.
211

 

5. Abadiyat al-Na>r (Keabadian Neraka) 

Dalam al-Qur`a>n ada sekitar 60 ayat yang menjelaskan bahwa penduduk 

neraka akan abadi di dalam neraka. Di antara ayat-ayat tersebut adalah Q.S al-

Baqarah: 167, al-Nisa>: 168-169, Q.S al-Ahza>b: 64-65, Q.S al-Tawbah: 68, Q.S 

al-Isra>‟: 97 dan lainnya. Meskipun demikian, di dalam al-Qur`a>n juga ada 

bebarapa ayat al-Qur`a>n yang mengindikasikan bahwa neraka akan punah, di 

antaranya Q.S al-An‟a>m: 128, Q.S Hu >d: 107 dan Q.S al-Naba>: 23. 

a. Tafsir Ayat al-Qur`a>n yang Mengindikasikan Keabadian Neraka 

Di dalam al-Qur`a>n terdapat beberapa ayat al-Qur`a>n yang secara s }ari >h 

menjelaskan tentang keabadian neraka, di antaranya: 

1) Q.S al-Baqarah: 167 

Allah ta‟a >la> berfirman: 

هُمْ كَمَا تػَبػَرَّؤُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يرُيِهِمُ اللَّوُ وَقاَؿَ الَّذِينَ اتػَّبػَعُواْ لَوْ أَفَّ لَ  نَا كَرَّةً فػَنَتَبػَرَّأَ مِنػْ
 أعَْمَالََمُْ اَسَراَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا ىُم بِِاَرجِِيَْ مِنَ النَّارِ 

Dan orang-orang yang mengikuti berkata, “sekiranya kami mendapat 

kesempatan (kembali ke dunia), tentu kami akan berlepas tangan dari 

mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami”. Demikianlah 

Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka yang 

menjadi penyesalan mereka. Dan mereka tidak akan keluar dari api 

nereka.
212

 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) menjelaskan bahwa orang-

orang kafir tidak akan keluar dari neraka menuju dunia dalam keadaan benar 

                                                           
211

 Argumentasi mayoritas umat Islam tentang kebolehan tawassul telah diuraikan dalam 

pembahasan tentang sifat-sifat Allah. 
212

 Departemen Agama, Al-Qur‟a >n Dan Terjemahnya, 32. 
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akidahnya untuk memperbaiki amal perbuatan mereka dan juga tidak keluar 

menuju surga, karena penyebab masuknya mereka ke dalam neraka adalah 

dzat mereka yang telah terpatri kesyirikan.
213

 

2) Q.S al-Ma >idah: 37 

Allah ta‟a >la> berfirman: 

هَا وَلََمُْ عَذَابٌ محقِيمٌ يرُيِدُوفَ أَف يََْرُجُواْ مِنَ النَّارِ وَمَا ىُم بِِاَ  رجِِيَْ مِنػْ
Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana. 

Dan mereka mendapat adzab yang kekal.
214

 

Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) menjelaskan, orang-orang kafir ingin 

keluar dari neraka, tempat penyiksaan setelah mereka masuk ke dalam 

nereka. Namun mereka tidak akan keluar dari neraka sama sekali, 

sebagaimana ditunjukkan oleh ta‟ki >d nafi dengan huruf ba‟. Kemudian 

konten ayat tersebut diperkuat bahwa orang-orang kafir akan mendapatkan al-

adha>b al-muqi >m yang berarti siksa yang tetap dan tidak akan pergi.
215

 

Penjelasan serupa disebutkan dalam sebuah hadis Ibnu H{ibban (w.354 

H/965 M), bahwa Jabir bin Abd Alla>h (w.78 H/697 M) menceritakan bawa ia 

mendengar sendiri dengan kedua telinganya bahwa Rasulullah berkata, 

“Allah akan mengeluarkan sebuah kaum dari neraka dan memasukkannya ke 

dalam surga”. Kemudian ada seorang laki-laki yang berkata, Allah ta‟a >la> 

berfirman di dalam al-Qur`a>n yang maknanya: “mereka ingin keluar dari 

neraka, dan mereka tidak akan keluar darinya”. Kemudian Ja >bir  bin Abd 

                                                           
213

 Rid }a >, Tafsi>r al-Mana >r, 2/81. 
214

 Departemen Agama, Al-Qur‟a >n Dan Terjemahnya, 151. 
215

 Rid }a >, Tafsi>r al-Mana >r, 6/379.  
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Alla>h (w.78 H/697 M) berkata: “Kalian telah menjadikan yang khusus 

berlaku umum, ayat ini untuk orang-orang kafir, bacalah ayat sebelumnya. 

3) Q.S al-Hajj: 22 

Allah ta‟a >la> berfirman: 

هَا مِنْ غَمٍّ أعُِيدُوا فِيهَا وَذُو   قُوا عَذَابَ الَْْريِقِ كُلَّمَا أرَاَدُوا أَف يََْرُجُوا مِنػْ

Setiap kali mereka hendak keluar darinya (neraka) karena tersiksa, mereka 

dikembalikan (lagi) ke dalamnya. (Kepada mereka dikatakan) “rasakanlah 

siksa yang membakar ini.
216

 

Al-Ra>zi > (w.606 H/1210 M) menjelaskan redaksi „kemudian mereka 

dikembalikan ke dalam neraka‟ memberi pengertian, mereka telah dikeluarkan 

dari neraka kemudian dikembalikan lagi ke dalam neraka. Diriwayatkan dari 

al-H{asan bahwa maksud dari ayat tersebut, ketika orang-orang kafir ingin 

keluar dari neraka, maka api neraka memukulnya sampai di atas neraka, 

kemudian dipukul kembali dengan semacam pemukul ke dalam neraka, yang 

sampai ke dasarnya membutuhkan waktu 70 tahun perjalanan.
217

 

Secara khusus, Muh}ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi>d 

Rid}a> (w.1354 H/1935 M) tidak menafsirkan ayat ini. Karena tafsir al-Mana>r 

hanya sampai pada surat Yusuf saja. 

b. Tafsir Ayat al-Qur`a>n yang Mengindikasikan Kepunahan Neraka 

Di dalam al-Qur`a>n terdapat beberapa ayat al-Qur`a>n yang 

mengindikasikan kepunahan neraka, di antaranya: 

1) Q.S al-An’a >m: 128 

 Allah ta‟a>la> berfirman: 

                                                           
216

 Departemen Agama, Al-Qur‟a >n Dan Terjemahnya,  464. 
217

 Muh}ammad al-Ra >zi, Tafsi >r al-Fakhr al-Ra>zi, 23/23. 
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يعًا ياَ مَعْشَرَ اجُِْنٍّ قَدِ اسْ  تَكْثػَرْتُُ مٍّنَ الِْنسِ وَقاَؿَ أَوْليَِآؤُىُم مٍّنَ الِْنسِ وَيػَوَْـ يَِْشُرُىُمْ جََِ
رَبػَّنَا اسْتَمْتَعَ بػَعْىُنَا ببِػَعْضٍ وَبػَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيَ أَجَّلْتَ لنََا قاَؿَ النَّارُ مَثػْوَاكُمْ خَالِدِينَ 

  فِيهَا إِلاَّ مَا شَاء اللَّوُ إِفَّ ربََّكَ اَكِيمٌ عَليم
 

Dan (ingatlah) pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua (dan 

Allah berfirman), “Wahai golongan jin! Kamu telah banyak 

(menyesatkan) manusia.” Dan kawan-kawan mereka dari golongan 

manusia berkata, “Ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan 

dans ekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang.” 

Allah berfirman, “nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika 

Allah menghendaki lain.” Sungguh, Tuhanmu Maha Bijaksana, maha 

Mengetahui.
218

 

 

Al-Zaja >j (w.311 H/923 M) berpendapat bahwa istisna >‟ (pengecualian) 

dalam ayat tersebut kembali kepada hari kiamat, artinya mereka abadi di 

dalam neraka kecuali pada masa ketika mereka dikumpulkan di mahshar, 

mulai dari kebangkitan dari kubur sampai dengan h}isab. Menurut sebagian 

pendapat, istisna‟ kembali kepada neraka, artinya kecuali penyiksaan 

terhadap kalian yang Allah kehendaki dengan tanpa api dalam sebagian 

waktu.
219

 

Al-T{abari > (w.310 H/923 M) menafsirkan ayat di atas dengan mereka 

abadi di dalam nereka, kecuali pada masa tertentu yang telah dikehendaki 

Allah, yaitu masa antara dibangkitkannya mereka dari kubur sampai 

keberadaaan mereka di neraka Jahannam.  Masa itulah yang dikecualikan 

oleh Allah dari keabadian mereka di neraka.
220

 

                                                           
218

 Departemen Agama, Al-Qur‟a >n Dan Terjemahnya, 194. 
219

 Al-Qurtubi >, al-Ja >mi‟ li Ahka >m al-Qur‟a>n, (Bairut: Da>r al-Kitab al-Arabi, t.th), 3/341. 
220

Abu> Ja‟far Muh}ammad ibn Jari >r al-T {abari >, Ja>mi‟ al-Baya>n „an Ta‟wi >l Ay al-Qur‟a>n, (Bairut: 

Da>r al-Fikr, 1984), 8/34. 
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Al-Ra>zi > (w.606 H/1210 M) menjelaskan ayat ini dengan tiga 

penjelasan; pertama, yang dimaksud adalah mengecualikan waktu-waktu 

ketika mereka dihisab. Kedua, waktu-waktu ketika mereka dipindahkan di 

dalam neraka dari adhab yang berupa api pada adhab yang berupa zamhari >r, 

yaitu sebuah lembah di dalam neraka yang sangat dingin sekali, sehingga 

mereka minta dikembalikan lagi ke api neraka yang sangat panas. Ketiga, 

sebagamana dikatakan oleh Ibnu Abba >s (w. 68 H/687 M), Allah 

mengecualikan kaum tertentu yang Allah ketahui pada azal akan masuk Islam 

dan membenarkan Nabi. Menurut al-Zaja>j (w.311 H/923 M), pendapat yang 

paling tepat adalah pendapat yang pertama, karena pengecualian itu mulai 

dari hari kiamat. Firman Allah „yauma yah }shuruhum jami >‟an‟ adalah hari 

kiamat.
221

 

Dalam penafsiran Q.S al-An‟a>m:128 di atas, Rashi >d Rid }a> (w.1354 

H/1935 M) mengeksplorasi seluruh pendapat tentang keabadian neraka dari 

semua kelompok dalam Islam. Ia menegaskan dari semua pendapat tersebut 

ada dua pendapat yang merupakan pendapat Ahl al-Sunnah, yaitu:
222

 

a) Allah mengeluarkan orang yang Allah kehendaki dari neraka, 

kemudian mengabadikan neraka sampai waktu yang Allah kehendaki 

selanjutnya memusnahkannya. 

b) Allah mengeluarkan orang yang Allah kehendaki dari neraka dan 

mengabadikan orang-orang kafir dalam neraka selama-lamanya tanpa 

ada akhirnya. 

                                                           
221

 Muhammad al-Ra >zi, Tafsi >r al-Fakhr al-Ra>zi, 13/203. 
222

 Rid }a >, Tafsi>r al-Mana >r, 8/70. 
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Dua pendapat ini menurutnya telah muncul pada masa sahabat dan 

ta>bi‟i >n.  Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) menjelaskan bahwa pendapat yang 

mengatakan bahwa orang yang masuk ke dalam neraka tidak keluar darinya 

selamanya adalah pendapat Khawa>rij dan Mu‟tazilah.
223

  

Khawa>rij dan Mu‟tazilah memang memiliki pendapat sama tentang 

keabadian orang kafir di dalam neraka. Namun mereka menggolongkan 

orang-orang mukmin pelaku dosa besar sebagai orang-orang kafir yang juga 

abadi di neraka. Berbeda dengan Ahl al-Sunnah yang mengatakan bahwa 

orang-orang mukmin pelaku dosa besar tidak akan abadi di neraka. Jika Allah 

tidak mengampuni dosa-dosanya, mereka akan masuk neraka tetapi pada 

akhirnya akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga.  

Secara khusus Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) menyebutkan 

argumentasi tentang keabadian neraka dan bantahan terhadap argumentasi 

tersebut. Terlihat dalam ulasan tersebut ia lebih cenderung pada pendapat 

tentang kepunahan neraka. Dalil paling kuat yang digunakan Ahl al-Sunnah 

bahwa neraka itu abadi adalah ijma>‟ para sahabat dan para ta>bi‟i >n. Klaim 

ijma>‟ ini dianggap tidak benar, karena sejak awal Islam menurutnya telah 

terjadi perbedaan pendapat tentang masalah ini di kalangan sahabat dan 

ta>bi‟i >n.
224

  

Pernyataan Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) bahwa dua pendapat di 

atas telah muncul pada masa sahabat dan ta>bi‟i >n perlu dibuktikan. Karena ia 

tidak menyebutkan nama sahabat atau ta>bi‟i >n yang berpendapat bahwa Allah 
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akan memusnahkan neraka. Berdasarkan penelusuran penulis, justru 

ditemukan beberapa kutipan ijma>‟ tentang keabadian neraka.
225

 

Al- Qurt }ubi > (w. 671 H/1273 M) sebagaimana dikutip oleh Ibnu H {ajar 

al-Asqala>ni > (w. 852 H/1449 M) dalam Fath } al-Ba>ri > menegaskan, orang yang 

beranggapan orang-orang kafir akan keluar dari neraka, kemudian neraka 

abadi dalam keadaan kosong atau neraka akan punah maka ini adalah 

pendapat yang keluar dari ajaran Rasulullah dan ijma>‟ Ahl al-Sunnah.
226

 

Taqi > al-Di >n al-Subki > (w. 756 H/1355 M) menyebut kutipan ijma>‟ 

tentang keabadian nereka dari ibnu H{azm (w.438 H/1048 M) dalam risa>lah 

“al-i‟tiba>r bi baqa >‟i al-Jannati wa al-Na>r”. Dia mengatakan: 

Sesungguhnya keyakinan umat Islam bahwa surga dan neraka itu tidak 

punah, Abu Muh }ammad ibn Hazm (w.438 H/1048 M) telah mengutip 

ijma>‟ tentang hal itu dan bahwa orang yang menentang pendapat tersebut 

menjadi kafir berdasarkan ijma>‟, tidak ada keraguan dalam masalah itu, 

karena masalah ini adalah sesuatu yang maklu >m min al-di >n bi al-d}aru >rah, 

dan banyak sekali dalil yang menunjukkannya. 

 

Al-Taftaza>ni > (w.793 H/1390 M) juga menegaskan bahwa pendapat 

tentang kepunahan neraka adalah pendapat yang bertentangan dengan ijma >‟. 

Ia mengemukakan, Jahmiyah berpendapat surga dan neraka itu punah dan 

penduduknya juga punah, ini adalah pendapat yang keliru, bertentangan 

dengan al-Qur`a >n, al-Sunnah dan al-Ijma>‟.227
 

Argumen kedua menurut Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) bahwa 

petunjuk al-Qur`a >n dan hadis tentang keabadian neraka secara s }ari>h 

menjelaskan keabadian neraka. Argumen ini menurutnya ditolak, karena tidak 
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 Ibid., 8/78. 
226

 Ibnu Hajar al-Asqala >ni, Fath Al-Ba>ri, (Bairut: Da >r al-Fikr, 2007), 11/422. 
227

 Al- Taftazani, Sharh al-Taftaza >ni, (Bairut: Da >r al-Kutub al-Ilmiah, 2001), 140. 
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ada nas } al-Qur`a>n dan hadis yang secara jelas yang menjelaskan hal tersebut, 

yang disebutkan dalam al-Qur`a>n dan hadis akan abadi di dalam neraka dan 

tidak keluar darinya adalah orang-orang kafir. Perdebatan bukan dalam 

masalah keabadian penduduk neraka, tetapi pada keabadian neraka. Tidak ada 

satupun ayat yang menjelaskan keabadian nereka. Pendekatannya 

menurutnya, seperti orang yang di penjara, sebagian mereka keluar dari 

penjara karena masa hukumanya telah selesai dan sebagian mereka ada yang 

keluar dari penjara, dikarenakan penjaranya telah rusak.
228

 Dengan demikian 

orang-orang kafir itu abadi di dalam neraka selama neraka itu masih ada.
229

 

Jika neraka telah punah, maka mereka keluar dari neraka. 

Dalam hadis s }ahi >h} disebutkan bahwa ketika penduduk surga telah 

masuk ke dalam surga dan penduduk neraka telah masuk ke dalam nereka, 

kematian didatangkan dalam bentuk domba dan ditempatkan di antara surga 

dan neraka kemudian disembelih. Selanjutnya ada penyeru yang berkata: 

“wahai penduduk surga, tidak ada kematian lagi, wahai penduduk neraka 

tidak ada kematian lagi”. Mendengar seruan ini penduduk surga semakian 

gembira, dan penduduk neraka semakin bersedih. 
230

 

Hadis di atas sebagaimana ayat-ayat yang menerangkan keabadian 

neraka, secara tekstual memang hanya menyebut bahwa penduduk neraka 

akan abadi. Tetapi secara akal jika penduduknya abadi maka tempatnya juga 

abadi.  

                                                           
228

 Rid }a >, Tafsi>r al-Mana >r,  8/79. 
229

 Ibid. 
230

 Abu al-Husain Muslim ibn al-Naisabury Al-Hajjaj, S{ahi>h Muslim (Bandung: Sharikah al-

Ma‟arif li al-Tab‟ wa al-Nashr, t.th.), 2/324. 
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Menurut Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) keabadian surga berbeda 

dengan keabadian neraka, baik secara akal maupun shara‟. Ia menyebutkan 

25 perbedaan antara keabadian surga dan neraka. Berikut ini beberapa 

perbedaannya:
231

 

a) Allah telah menginformasikan keabadian nikmat penduduk surga, 

sedangkan neraka, Allah tidak menginformasikan lebih dari keabadian 

penduduknya di dalam neraka. 

b) Terdapat ayat yang menginformasikan bahwa neraka tidak abadi, yaitu 

6: 128, 11,107, 78, 23. 

c) Surga akan dimasuki oleh orang yang tidak berbuat kebaikan sama 

sekali, yaitu orang-orang yang sebelumnya diadzab di dalam neraka 

kemudian Allah mengeluarkannya dari neraka. Sedangkan neraka 

tidak dimasuki oleh orang yang tidak berbuat keburukan sama sekali. 

Tidak diadzab kecuali orang yang berbuat maksiat kepadanya.  

d) Allah menciptakan makhluk lain di dalam surga, Allah menempatkan 

mereka di surga. Allah tidak melakukan hal itu untuk neraka. 

e) Surga adalah manifestasi rahmat dan Rida > Allah, sementara neraka 

adalah manifestasi murka Allah. Padahal manifestasi rahmat Allah itu 

lebih banyak dari pada manifestasi murka Allah. 

Kecenderungan Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) pada pendapat tentang 

kepunahan neraka dapat dimengerti, karena Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 

M), seorang ulama yang sering menjadi rujukannya berpendapat seperti itu 
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 Rid }a >, Tafsi>r al-Mana >r, 8/81. 
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juga. Menurut Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 M), neraka akan punah, dan 

siksaan terhadap orang-orang kafir di dalamnya memiliki penghabisan. 

Kontroversi ini bahkan diikuti oleh murid terdekatnya; yaitu Ibn al-Qayyim 

al-Jawziyyah (w.751 H/ 1350 M) dalam kitab H{a>di > al-Arwa >h}. Dalam 

karyanya berjudul al-Radd ‟Ala > Man Qa >la bi Fana >‟ al-Na>r, Ibnu Taimiyah 

(w.728 H/1328 M) menuliskan sebagai berikut: 

Di dalam kitab al-Musnad karya al-T{abara>ni (w.360 H/971 M) 

disebutkan bahwa di bekas tempat neraka nanti akan tumbuh tumbuhan 

Jirjir. Dengan demikian maka pendapat bahwa neraka akan punah 

dikuatkan dengan dalil dari al-Qur`a>n, Sunnah, dan perkataan para 

sahabat. Sementara mereka yang mengatakan bahwa neraka kekal tanpa 

penghabisan tidak memiliki dalil; baik dari al-Qur`a>n maupun 

Sunnah.
232

. 

Menurut Abd Alla >h al-Harari> (w.1354 H/1935 M), pernyataan Ibnu 

Taimiyah (w.728 H/1328 M) ini jelas telah menyalahi teks-teks al-Qur`a>n dan 

hadis serta ijma >‟ seluruh orang Islam yang telah bersepakat bahwa surga dan 

neraka kekal tanpa penghabisan. Bahkan, dalam lebih dari 60 ayat di dalam 

al-Qur`a>n secara s }ari >h} (jelas) menyebutkan bahwa surga dengan segala 

kenikmatan dan seluruh orang-orang mukmin akan kekal di dalamnya tanpa 

penghabisan, dan bahwa neraka dengan segala siksaan serta seluruh orang-

orang kafir akan kekal di dalamnya tanpa penghabisan, di antaranya dalam 

QS. al-Ah}za>b: 64-65, QS. al-Tawbah: 68, QS. an-Nisa>: 169, dan berbagai 

ayat lainnya.
233

 

Ini adalah salah satu kontroversi Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 M), 

yang memicu ‟perang‟ antara dia dengan Taqi > al-Di >n as-Subki > (w. 756 
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 Ibn Taimiyah, Al-Radd „Ala Man Qa >>la bi Fana>‟ al-Na>r, (Riyad: Da>r Balansiyyah. t.th), 67. 
233

 Al-Harari >, al-Maqa >lat al-Sunniyah fi D {ala >la >t Ibn Taimiyah, (Bairut: Da>r al-Mashari‟, 

2014),172. 
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H/1355 M). Al-Subki> menulis sebuah buku berjudul ”al-I‟tiba>r Bi Baqa>‟ al-

Jannah Wa al-Na>r” sebagai bantahan keras kepada Ibnu Taimiyah (w.728 

H/1328 M), yang bahkan ia tidak hanya menyesatkannya tapi juga 

mengkafirkannya. Di antara yang dituliskan al-Subki > (w.756 H/1355 M) 

dalam risalah tersebut adalah sebagai berikut:  

Sesungguhnya keyakinan seluruh orang Islam adalah bahwa surga dan 

neraka tidak akan pernah punah selamanya. Kesepakatan (ijma>‟) 
keyakinan ini telah dikutip oleh Ibn H {azm (w.438 H/1048 M), dan 

bahwa siapapun yang menyalahi hal ini maka ia telah menjadi kafir 

sebagaimana hal ini telah disepakati (ijma>‟). Sudah barang tentu hal ini 

tidak boleh diragukan lagi, karena kekalnya surga dan neraka adalah 

perkara yang telah diketahui oleh seluruh lapisan orang Islam (Ma‟lu>m 

min al-di >n bi al-d}aru>rah). Dan sesungguhnya sangat banyak sekali dalil 

menunjukan di atas hal itu
234

. 

Pada bagian lain dalam risalah tersebut al-Subki > (w. 756 H/1355 M) 

menuliskan:  

Seluruh orang Islam telah sepakat di atas keyakinan bahwa surga dan 

neraka kekal tanpa penghabisan. Keyakinan ini dipegang kuat turun 

temurun antar generasi yang diterima oleh kaum khalaf dari kaum salaf 

dari Rasulullah. Keyakinan ini tertancap kuat di dalam fitrah seluruh 

orang Islam, yang perkara tersebut telah diketahui oleh seluruh lapisan 

mereka. Bahkan tidak hanya orang-orang Islam, agama-agama lain-pun 

di luar Islam meyakini demikian. Maka barangsiapa meyalahi 

keyakinan ini maka ia telah menjadi kafir.
235

. 

 

2) Q.S Hu>d: 107 

Allah ta‟a >la> berfirman: 

 خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالَأرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبحكَ إِفَّ رَبَّكَ فػَعَّاؿٌ لٍّمَا يرُيِد
Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumu, kecuali jika 

tuhanmu menghendaki (yang lain). Sungguh, Tuhanmu Maha Pelaksana 

terhadap apa yang Dia kehendaki.
236

 

                                                           
234

Taqi> al-Di>n al-Subki >, al-Durrah al-Mud }iyyah Fi> al-Radd „Ala Ibn Taimiyah (Damaskus, 

Mat}ba‟ah al-Taraqqi, 2001), 60. 
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 Ibid., 67. 
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 Departemen Agama, al-Qur‟a >n Dan Terjemahnya, 313. 
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Ayat ini mengindikasikan bahwa orang-orang kafir disiksa di dalam 

neraka selama langit dan bumi itu masih ada. Ketika langit dan bumi telah 

punah maka mereka akan dikeluarkan dari neraka. Selanjutnya pengecualian 

dalam ayat tersebut, menunjukkan bahwa orang-orang kafir akan tinggal di 

dalam nereka dalam waktu yang telah dikehendaki oleh Allah, sebagaimana 

dijelaskan dalam surat al-naba>‟ (la >bithi >na fi >ha ahqa>ba). 

Dalam penafsiran ayat ini al-Ra>zi  (w.606 H/1210 M) membantah 

pendapat Mu‟tazilah yang menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa adhab 

orang-orang kafir itu akan berpenghabisan. Ia membantahnya dengan dua 

cara; pertama, yang dimaksud dengan langit dan bumi adalah langit dan bumi 

ketika di akhirat. Adapun dalil bahwa di akhirat ada langit dan bumi adalah 

firman Allah ta‟a>la> dalam Q.S Ibra>hi >m: 48. Kedua, dalam bahasa Arab 

kalimat „ma > da>mat al-sama>wa>t wa al-Ard}‟ adalah ungkapan yang 

menunjukkan keabadian tanpa berpenghabisan.
237

 

Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) mengemukakan, makna ayat tersebut 

adalah bahwa orang-orang kafir tinggal di dalam neraka selamanya. Mereka 

tidak meninggalkan neraka selama abadinya langit yang menaungi mereka 

dan bumi tempat berpijak mereka. Menurutnya kalimat ini sama dengan 

kalimat kha>lidi >na fi>ha> abada. Orang arab menggunakan ungkapan ma> da>ma 

al-sama>wa>tu wa al-Ard} dengan makna abadi. Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 

M) membantah pemahaman sebagian orang yang menyebut bahwa orang-

orang kafir akan berada di dalam neraka selama bumi dan langit yang ada di 
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 Muhammad al-Ra >zi, Tafsi >r al-Fakhr al-Ra>zi, 18/64-65. 
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dunia ini masih ada, karena bumi akan diganti dan sirna pada hari kiamat. 

Dengan demikian, langit yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah sesuatu 

yang ada di atas penduduk surga dan neraka, sedangkan bumi adalah sesuatu 

yang berada di bawah mereka.
238

  

Sedangkan makna Illa > ma> sha >̀ a rabbuka, bahwa keabadian ini adalah 

keabadian yang telah disiapkan bagi mereka di akhirat, sesuai dengan 

kebodohan, kedzaliman dan buruknya akhlak mereka. Keabadian tersebut 

terjadi dengan mashi >̀ ah (kehendak) Allah ta`a>la.
239

 Inilah yang membedakan 

dengan keabadian Allah, bahwa keabadian Allah itu karena dzat-Nya, tidak 

ada yang menjadikan abadi, sementara surga dan neraka keabadiannya karena 

dikehendaki oleh Allah ta`a>la. 

3) Q.S al-Naba >’: 23 

Allah ta‟a>la> > berfirman: 

  لابثِِيَْ فِيهَا أَاْقَاباً
Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.

240
 

Kata Ah}qa>b  mengikuti wazan af‟a>l, dan wazan ini adalah salah satu bentuk 

jama‟ qillah yang menunjukkan ada penghabisannya.  

Dalam kaidah bahasa Arab jama‟ taksi >r diklasifikasikan menjadi dua 

bagian; jama>‟ kathrah dan jama>‟ qillah. Jama‟ qillah adalah untuk 

menunjukkan arti banyak dari hitungan tiga sampai dengan sepuluh, 

sementara jama‟ kathrah untuk menunjukkan arti banyak mulai dari sepuluh 
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  Rid }a >, Tafsi>r al-Mana >r, 10/81. 
239

 Ibid. 
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 Departemen Agama, al-Qur‟a >n Dan Terjemahnya, 868. 
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sampai tidak ada akhirnya. Masing-masing dari dua jenis jama‟ taksi>r 

tersebut memiliki wazan masing-masing. Namun terkadang wazan jama‟ 

qillah digunakan untuk makna jama‟ kathrah, begitu sebaliknya jama‟ 

kathrah terkadang digunakan untuk jama‟ qillah.
241

 Contohnya, kata arjul 

dalam ayat „wa arjulakum ila al-ka‟baini‟ , kata arjul adalah jama‟ qillah dari 

rijl yang berarti kaki. Meskipun demikian, arjul dalam ayat tersebut berarti 

jama‟ kathrah, karena yang diperintahkan untuk dibasuh bukan hanya kaki 

sampai hanya sepuluh orang, tetapi lebih dari itu. 

Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) tidak secara khusus menafsirkan ayat 

ini, karena tafsir al-Mana>r hanya sampai pasa surat Yu >suf. Namun dalam 

penafsiran Q.S al-An‟a>m: 128 ia menyebutkan bahwa Q.S al-Naba: 23 adalah 

salah satu dalil kelompok yang berpendapat bahwa neraka akan punah. 

Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) menjelaskan bahwa ini adalah pendapat 

Ibnu Taimiyah yang dikutip dari para sahabat seperti Umar, Ibnu Mas‟u >d, 

Abu> Hurairah dan Abu > Sa‟i>d.
242

  

6. Ru’yat Allah (Melihat Allah) 

Salah satu tema perdebatan di antara madhhab kala>m adalah Ru‟yat Allah 

(melihat Allah), apakah Allah dapat dilihat di akhirat atau tidak. Perdebatan 

terjadi antara Ahl al-Sunnah dan Mu‟tazilah. Ahl al-Sunnah menetapkan adanya 

ru‟yat Allah bagi orang-orang mukmin di akhirat, sementara Mu‟tazilah 

menafikannya. Abu >  Mans }u>r al-Ma>turidi > (w.333 H/944 M) menegaskan bahwa 

                                                           
241

 Jamil H {ali>m, al-Nafah }a >t al-Ash‟ariyyah „Ala > al-Khari >dah al-Bahiyyah, (Bairut: Da>r al-

Masyari‟, 2015), 82. 
242

 Rid }a >, Tafsi>r al-Mana >r, 8/79. 
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ru‟yat Allah itu sesuatu yang pasti adanya berdasarkan dalil sam‟i > (al-Qur`a>n dan 

hadis). Jika ditanyakan, bagaimana Allah dilihat?, jawabannya, Allah dilihat tanpa 

disifati dengan sifat makhluk, karena sifat makhluk itu untuk sesuatu yang 

memiliki bentuk. Allah dilihat tanpa disifati dengan berdiri, duduk, jongkok, 

menggantung, bersambung, berpisah, berhadapan, saling membelakangi, pendek, 

tinggi, cahaya, diam, bergerak dan bersentuhan.
243

 

Penetapan adanya ru‟yat Alla >h di akhirat adalah berdasarkan banyak ayat 

dan hadis Rasulullah s }allallahu „alayhi wasallam. Di antara hadis tersebut adalah 

hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukha>ri > (w.256 H/870 M), bahwa Rasulullah 

s }allallahu „alayhi wasallam bersabda: 

 وْفَ رَبَّكُمْ كَمَا تػَرَوْفَ ىَذَا الْقَمَرَ لاَ تُىَامحوفَ تٓ رُؤْيتَِوِ إِنَّكُمْ سَتػَرَ 
Sesungguhnya kalaian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian 

melihat bulan ini, kalian tidka ragu dalam melihatnya.
244

 

 

Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh al-Bukha>ri > (w.256 H/870 M) >, 

Rasulullah  s }allallahu „alayhi wasallam bersabda: 

 إِنَّكُمْ سَتػَرَوْفَ رَبَّكُمْ عِيَاناً
Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian dengan mata kepala 

sendiri.
245

 

 

Dalam hadis lain yang diriwatkan oleh al-T{abarani >, Rasulullah s }allallahu 

„alayhi wasallam bersabda: 

 رَوْفَ ىَذَا ، لا تُىَامُوفَ تٓ رُؤْيتَِوِ إِنَّكُمْ سَتػَرَوْفَ رَبَّكُمْ يػَوَْـ الْقِيَامَةِ عِيَاناً كَمَا تػَ  
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 Abu Mans}u>r al-Maturidi >, Kita >b al-Tawhi>d,  (Bairut: Da>r al-Fikir, t.th), 35. 
244

 Al-Bukha >ri>, S {ah}i>h } al-Bukha>ri>, Bab wuju>h yawma idzin Na >dhirah, 6/76. 
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Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian pada hari kiamat dengan 

mata kepala sebagaimana kalian melihat ini, kalian tidak ragu dalam 

melihatnya.
246

 

 

Di dalam al-Qur`a>n terdapat beberapa ayat yang apabila dipahami secara 

parsial, sebagaian memberi pemahaman adanya ru‟yat Allah dan sebagian 

menafikannya. Ayat-ayat yang menetapkan adanya ru‟yat Allah di antaranya Q.S 

al-Qiya >mah: 22-23, al-Mut }affifi >n: 15, Q.S al-Baqarah: 46, Q.S al-Baqarah: 249 

dan Q.S Yu>nus:26. Sedangkan ayat al-Qur`a>n yang memberi pemahaman tidak 

adanya ru‟yat Allah di antaranya adalah al-An‟a>m: 103, al-Shu >ra>: 51, al-A‟ra>f: 

143. 

Dalam tafsir al-Mana >r pembahasan secara lengkap tentang ru‟yat Allah 

diuraikan dalam penafsiran Q.S al-An‟a >m: 103, al-Shu >ra>: 51, al-A‟ra>f: 143 dan 

Q.S al-Najm: 31. Sehingga penelitian ini akan difokuskan pada penafsiran empat 

ayat tersebut.  

1) Q.S al-An’a >m:103 

Allah ta‟a>la > berfirman: 

 وَ يدُْرؾُِ الأبَْصَارَ وَىُوَ اللَّطِيفُ الْْبَِيرلاَّ تُدْركُِوُ الأبَْصَارُ وَىُ 

Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat 

segala penglihatan itu dan Dialah Yang Maha halus, Maha teliti.
247

 

 

Secara parsial ayat ini memberi pemahaman bahwa manusia tidak akan 

dapat melihat Allah dengan mata kepalanya. Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) 

menjelaskan, al-bas }ar artinya mata, sejalan dengan al-Ra>ghib yang mengatakan, 
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al-bas }ar adalah adalah anggota badan yang digunakan untuk melihat.
248

 

Sedangkan al-idra >k secara bahasa artinya menyusul atau sampai pada sesuatu, 

seperti dalam firman Allah ta‟a>la>: 

 قاَؿَ كَلَّ إِفَّ مَعِيَ رٍَِّ سَيػَهْدِينِ .ابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْركَُوفَ فػَلَمَّا تػَراَءى اجَُْمْعَافِ قاَؿَ أَصْحَ 
 

Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-

pengikut Musa, “kita benar-benar akan tersusul. Dia (Musa) menjawab, 

“sekali-kali tidak akan (tersusul); sungguh Tuhanku bersamaku, Dia akan 

memberi petunjuk kepadaku.
249

 

 

Berdasarkan makna bahasa tersebut, mayoritas ulama menafsirkan al-idra >k 

pada ayat di atas dengan ru‟yah al-iha >t }ah (melihat yang menghantarkan 

pengetahuan tentang hakekat Allah ta‟a>la>). Bahwa manusia tidak akan melihat 

hakekat Allah ta‟a >la> yang bukan berupa benda dan tidak disifati dengan sifat 

benda. Ayat ini semakna dengan ayat (Q.S T {a>ha: 110) 

 يػَعْلَمُ مَا بػَيَْْ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَُِيطُوفَ بوِِ عِلْمًا
 

Dia (Allah) mengetahui apa yang di hadapan mereka (yang akan terjadi) dan 

apa yang di belakang mereka (yang telah terjadi), sedangkan ilmu mereka 

tidak dapat meliputi-Nya.
250

 

 

Ayat ini menafikan iha >t }ah al-ilmu (pengetahuan tentang hakekat Allah), 

tidak menafikan as }l al-ilmu, bahwa manusia mengenal Allah sesuai dengan sifat-

sifat yang telah Allah jelaskan dalam al-Qur`a>n. Demikian juga Q.S al-An‟a>m: 

103, ayat ini menafikan idra >k al-bas }ar (penglihatan terhadap hakekat) Allah, tidak 

menafikan melihat Allah secara mutlak. Ini adalah kompromi yang dilakukan oleh 

Ahl al-Sunnah yang dinilai paling tepat dari segi bahasa, antara ayat dan hadis-
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hadis sahi >h yang secara eksplisit menjelaskan orang-orang mukmin melihat 

Tuhan di akhirat.
251

  

Para ulama Ahl al-Sunnah yang sependapat dengan Mu‟tazilah, bahwa kata 

al-idra >k berarti melihat secara mutlak, mereka menegaskan bahwa penafian ru‟yat 

Allah dalam ayat ini adalah ketika hidup di dunia, karena ru‟yah di dunia pasti 

terhadap jisim dan sifat-sifatnya seperti bentuk dan warna. Mereka juga 

mengatakan bahwa „A<ishah telah menetapkan ru‟yah di akhirat dan menafikannya 

di dunia, termasuk bagi Nabi sendiri.
252

 

Dua penafsiran di atas konklusinya sama, bahwa orang-orang mukmin akan 

melihat Allah di akhirat, sedangkan di dunia mereka tidak dapat melihat Allah. 

Manusia tidak akan dapat mengetahui hakekat Allah ta‟a>la>, karena hakekat Allah 

bukan benda dan tidak disifati dengan sifat benda. Setiap sesuatu yang dilihat dan 

diketahui oleh manusia di dunia ini, seluruhnya adalah berupa benda. 

Tentang esensi Tuhan, Ahl al-Sunnah maupun Mu‟tazilah memiliki 

pendapat yang sama. Bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk-Nya, bukan 

berupa benda dan tidak boleh disifati dengan sifat benda seperti berada pada 

tempat dan arah tertentu. Ketika dihubungkan dengan persoalan ru‟yat Allah, 

kedua kelompok ini berbeda pendapat. Mu‟tazilah berpendapat, Allah tidak bisa 

dilihat baik di dunia maupun di akhirat, karena esensi yang bukan berupa benda 

dan tidak bertempat tidak dapat dilihat. Sementara Ahl al-Sunnah berpendapat, 

Allah dapat dilihat di akhirat karena Allah itu mawjud (ada), sesuatu yang ada 

secara akal dapat dilihat.  
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 Rid }a >, Tafsi>r al-Mana >r,  9/254. 
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Jami>l H{ali >m menjelaskan, argumen rasional tentang dapat dilihatnya Allah 

adalah wuju >d. Allah itu mawju >d maka sah secara akal apabila Dia bisa dilihat. 

Semua perkara yang mawjud (ada) itu secara akal dapat dilihat, termasuk suara, 

rasa, bau dan lainnya. Manusia tidak melihat hal-hal itu, karena Allah tidak 

memberlakukan kebiasaan di dunia ini bahwa manusia dapat melihat suara, angin 

dan bau. Apabila Allah berkehendak manusia dapat melihat benda-benda tersebut, 

niscaya manusia dapat melihatnya.
253

 

Logika Mu‟tazilah yang menyatakan bahwa sesuatu yang dapat dilihat itu 

mesti berada pada jarak dan tempat adalah logika yang keliru. Kekeliruan itu 

terjadi karena mereka menganalogikan Allah dengan makhluk, sebagaimana 

dilakukan juga oleh kelompok Mushabbihah. Mushabbihah mengatakan bahwa 

sesuatu yang ada itu pasti berada pada tempat, sehingga mereka berkesimpulan 

bahwa Allah itu bertempat. Sedangkan Mu‟tazilah mengatakan bahwa sesuatu 

yang bisa dilihat itu pasti berada pada arah dan tempat, karena itu Allah tidak 

dapat dilihat, karena Dia ada tanpa tempat.  

Jami>l H}ali >m menegaskan bahwa penetapan adanya ru‟yat Allah bagi orang-

orang mukmin di akhirat dengan mata adalah keyakinan yang didasarkan pada nas} 

al-Qur`a>n, hadis serta ijma>‟.254
 Ia mengkompromikan ayat-ayat ithba >t dan ayat-

ayat yang menafikan ru‟yat Allah. Bahwa konteks ayat-ayat ithba >t adalah bagi 

seorang mukmin di akhirat, mereka dapat melihat Allah dengan mata di akhirat. 

                                                           
253

 Jami>l H {ali>m, al-Nafah }a >t al-Ash‟ariyyah, 82-83. 
254

 Jami>l H {ali>m, al-Furqa>n Fi Tash }ih } Ma H {urrifa Tafsi >ruhu Min Aya >ti al-Qur‟a >n, 420. 
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Sedangkan konteks ayat-ayat yang menafikan adalah bagi manusia di dunia, 

mereka tidak akan bisa melihat Allah di dunia.
255

  

Sebagian ulama mengkrompomikan ayat-ayat tersebut dengan bahwa yang 

dinafikan adalah al-idra >k bukan al-ru‟yah. Al-idra >k artinya mengetahui yang 

dilihat (Allah) dengan secara terperinci dan dari semua sisi,
256

 padahal tidak ada 

yang mengetahui hakekat Allah kecuali hanya Allah. Karena Allah bukan benda 

yang tidak disifati dengan sifat makhluk. 

Selain Q.S al-Qiya>mah: 22-23, ru‟yat Allah di akhirat ditegaskan oleh Q.S 

al-Mut }affifi >n:15: 

مْ يػَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبوُفَ   كَلَّ إِنػَّهُمْ عَن رَّبٍِِّ
 

Sekali-kali tidak! Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang 

dari (melihat) Tuhannya.
257

 

 

Menurut Jami >l Hali >m, ayat ini menjelaskan bahwa ketika pada hari kiamat 

orang-orang kafir disiksa oleh Allah dengan terhalang dari melihat Allah. 

Dipahami dari ayat tersebut bahwa orang-orang mukmin tidak terhalang dari 

melihat Allah ta‟a >la>.258
 

2) Q.S Al-A’ra >f:143 

Allah ta‟a>la > berfirman: 

وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتنَِا وكََلَّمَوُ رَبحوُ قاَؿَ رَبٍّ أرَِنِّ أنَظرُْ إلِيَْكَ قاَؿَ لَن تػَراَنِّ وَلَكِنِ 
فإَِفِ اسْتػَقَرَّ مَكَانوَُ فَسَوْؼَ تػَراَنِّ فػَلَمَّا تَََلَّى رَبحوُ للِْجَبَلِ جَعَلَوُ دكًَّا وَخَرَّ انظرُْ إِىَ  اجُْبََلِ 

 موسَى صَعِقًا فػَلَمَّا أفَاَؽَ قاَؿَ سُبْحَانَكَ تػُبْتُ إلِيَْكَ وَأنَاَْ أَوَّؿُ الْمُؤْمِنِيَْ 
                                                           
255

 Ibid.  
256

 Ibid.  
257

 Departemen Agama, Al-Qur‟a >n Dan Terjemahnya, 882. 
258

Jami>l H {ali>m , al-Furqa>n Fi Tash }i>h } Ma H {urrifa Tafsi >ruhu Min A<yati al-Qur‟a >n, 420. 
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Dan ketika Musa datang untuk (munajat) pada waktu yang telah kami 

tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) kepadanya, (Musa) berkata, 

Ya Tuhanku, tampakkanlah (diri-Mu) kepadaku agar aku dapat melihat 

Engkau”. (Allah) berfirman, engkau tidak akan (sanggup) melihat-Ku, 

namun lihatlah ke gunung itu, jika ia tetap di tempatnya (sebagai sediakala) 

niscaya engkau dapat melihat-Ku.” Maka ketika Tuhannya menampakkan 

(keagungan-Nya) kepada gunung itu, gunung itu hancur luluh dan Musa pun 

jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, “Maha suci Engkau, aku 

bertaubat kepada Engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama 

beriman.
259

 

 

Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) menjelaskan, setelah nabi Musa 

memperoleh keutaman berupa diperdengarkan kala>m Allah dengan tanpa 

perantara,
260

 ia meminta kepada Allah agar diberi kemuliaan dapat melihat Dzat-

Nya. Nabi Musa mengetahui secara pasti bahwa tidak ada sesuatupun yang 

menyerupai Allah baik pada dzat, sifat maupun perbuatan-Nya. Meskipun begitu 

beliau memohon kepada Allah agar dapat melihat Dzat-Nya. Permintaan nabi 

Musa ini menunjukkan bahwa melihat Dzat Allah bukan sesuatu yang irasional 

(mustahil). Namun Allah ta‟a>la> memberikan jawaban, bahwa nabi Musa tidak 

akan mampu melihat Dzat-Nya, dan memerintahkan kepada nabi Musa untuk 

bersyukur kepada Allah, mengingat ia telah dipilih oleh Allah dengan risa >lah dan 

takli >m Allah.
261

 

Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) menjelaskan, dalam ayat ini Allah 

memberitahukan kepada nabi Musa tentang sunnah-Nya di alam semesta ini, 

bahwa tidak ada sesuatupun di alam semesta ini yang kuat untuk melihat Dzat 

                                                           
259

 Departemen Agama, Al-Qur`a >n Dan Terjemahnya, 225. 
260

 Nabi Musa mendengar kala >m Allah yang azali dan abadi, yang belum pernah ia dengar 

sebelumnya, kala >m yang bukan berupa bahasa, huruf dan suara. 
261

Rid }a >, Tafsi>r al-Mana>r, 9/126. 
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Allah.
262

 Allah menjelaskan, apabila gunung tetap di tempatnya ketika Allah 

memperlihatkan Dzat-Nya kepadanya, maka nabi Musa juga akan kuat untuk 

melihat Dzat Allah. Karena manusia dan gunung memiliki kesamaan, kedua-

duanya sama-sama bagian dari alam semesta yang fana >‟ (bisa rusak). Namun 

faktanya, gunung tidak mampu melihat Dzat Allah, sehingga nabi Musa di dunia 

ini juga tidak mampu melihat Dzat-Nya.
263

 

Pendapat Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) ini tidak berbeda dengan 

pendapat Ahl al-Sunnah. Abd Alla>h al-Harari > (w.1432 H/2008 M) menegaskan, 

melihat Allah di dunia dengan penglihatan mata tidak terjadi pada siapapun. 

Sedangkan di akhirat pasti terjadi berdasarkan kesepakatan seluruh Ahl al-

Sunnah. Akal tidak menganggap ru‟yat Allah sebagai sesuatu yang irasional. 

Orang-orang mukmin akan melihat Allah di akhirat dan tidak melihatnya di dunia, 

sementara orang-orang kafir mereka tidak akan dapat melihat Allah, baik di dunia 

maupun di akhirat.
264

 

 Abd Alla>h al-Harari > (w.1432 H/2008 M) mengemukan bahwa argument 

rasional adanya ru‟yat Allah adalah permintaan nabi Musa kepada Allah agar 

memperlihatkan Dzat-Nya kepadanya, sehingga ia dapat melihat-Nya. Menurut 

al-Harari (w.1432 H/2008 M), secara logika tidak mungkin nabi Musa meminta 

sesuatu yang mustah }i >l bagi Allah. Karena seorang Nabi adalah orang yang paling 

mengenal Allah, apabila Allah tidak mungkin dapat dilihat sebagaimana yang 

diyakini oleh Mu‟tazilah maka mustah }i >l nabi Musa meminta agar beliau dapat 

                                                           
262

 Ibid., 9/123. 
263

 Ibid. 
264

 Al-Harari >, Al-Dali >l Al-Qawi>m ‟Ala> Al-S {ira >t} Al-Mustaqi >m (Bairut: Da>r al-Mashari‟, 2009), 413. 
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melihat Allah. Menjawab permintaan nabi Musa, Allah ta‟a>la> menggantungkan 

al-ru‟yah pada tetapnya gunung yang merupakan sesuatu yang mumkin (dapat 

diterima akal terjadinya). Sesuatu yang digantungkan kepada sesuatu yang 

mumkin adalah mumkin juga.
265

 

Meskipun argumentasi tentang adanya ru‟yat Allah di akhirat sangat kuat. 

Namun menurut Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) orang yang mengingkarinya 

tidak dihukumi kafir. Menurutnya, para ulama salaf tidak mengkafirkan sebagian 

orang yang mengingkari ru‟yah dan orang yang berlebihan dalam men-ta‟wi >l nas}-

nas } tentang sifat-sifat Allah dan lainnya. Ahl al-Sunnah memaafkan orang yang 

men-ta‟wi >l dan orang yang ingkar terhadap sesuatu yang tidak disepakati dan 

diketahui secara pasti oleh seluruh umat Islam, mereka tidak mengkafirkannya 

dengan sebab menyalahi pada makna yang z }a>hir. Mereka tidak menganggap 

bid‟ah dalam masalah seperti ini, sebagai sesuatu yang menggugurkan keadilan 

dalam riwa >yah.
266

 

Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) membuat rangkuman seputar ru‟yat Allah 

sebagai berikut:
267

 

a) Penetapan adanya ru‟yat Allah di akhirat yang dibatasi dengan pensucian 

Allah dari menyerupai makhluk bukan sesuatu yang irasional, karena 

sesuatu yang irasional tidak akan melahirkan kontroversi. Tetapi masalah ini 

juga tidak ditetapkan berdasarkan argumen rasional yang tidak 

terbantahkan, karena sesuatu yang ditetapkan dengan argumen rasional yang 

                                                           
265

 Al-Harari >, Al-Dali >l Al-Qawi>m, 414. 
266

 Rid }a >, Tafsi>r al-Mana >r,  9/136. 
267

 Ibid., 9/138. 
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qat }‟i > (tidak terbantahkan) tidak akan melahirkan kontroversi di antara para 

ulama ketika argumen itu sampai kepada mereka. 

b) Ayat al-Qur`a >n yang dijadikan sebagai argumen naqli > tentang adanya ru‟yat 

Allah bukan nas} yang qat }‟i > al-dila >lah dalam menetapkan adanya ru‟yat 

Allah dan dalam menafikan ru‟yat Allah. Karena jika ayat-ayat tersebut 

qat }‟i > al-dila >lah pasti tidak terjadi perbedaan pendapat tentang masalah 

tersebut. Kontradiksi pemahaman „A <ishah terhadap ayat dalam Q.S al-

An‟a>m  dan Muja >hid terhadap sebuah ayat dalam Q.S al-Qiya>mah terhadap 

pendapat mayoritas Ahl al-Sunnah adalah bukti yang paling kuat bahwa 

ayat-ayat tersebut tidak qat }‟i > al-dila >lah. Tarji>h terhadap ayat-ayat al-Qur`a >n 

yang z }anni > al-dila >lah adalah wilayah ijtiha >d, dan masing-masing dari kedua 

kelompok, baik yang menetapkan adanya ru‟yat Allah maupun yang 

menafikannya meyakini kebenaran ijtiha >d mereka. Karena itu tidak 

selayaknya di antara keduanya saling mencela. 

c) Dalam hadis-hadis sahi >h terdapat riwayat yang secara s }ari >h (jelas) 

menetapkan adanya ru‟yat Allah yang tidak mungkin untuk ditolak, tetapi 

yang dimaksud dengan ru‟yah itu tidak qat }‟i > (pasti). Dalam hadis-hadis 

s }ahi >h juga terdapat penjelasan yang menunjukkan tidak adanya ru‟yah. 

Sehingga terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama baik salaf 

maupun khalaf, termasuk di kalangan Ahl al-Sunnah seperti Ash‟ariyah 

antara tafwi >d} dan ta‟wi >l. 

d) Mayoritas ulama salaf dan ulama madhhab H{anbali serta mayoritas ahli 

hadis menggunakan metode tafwi >d} dalam mensikapi nas }-nas } yang 
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menjelaskan tentang sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah. Mereka 

memberlakukan nas }-nas } itu sebagaimana adanya tanpa menetapkan makna 

dengan ta‟wi >l yang mengeluarkannya dari makna z }a>hir-nya. Mereka juga 

mensucikan Allah dari menyerupai makhluk-Nya dalam penyebutan lafaz } 

yang menunjukkan sifat dan perbuatan Allah. Mayoritas ulama khalaf dari 

berbagai kelompok termasuk Ash‟ariyah dari Ahl al-Sunnah men-ta‟wi >l 

ayat-ayat tersebut selain sifat-sifat ma‟a >ni seperti ilmu, qudrah dan iradah. 

e) „A<ishah menegaskan, ada tiga perkara yang apabila seseorang berbicara 

dengan salah satunya maka dia telah melakukan kebohongan kepada Allah. 

Salah satu perkara tersebut adalah anggapan bahwa Muh }ammad telah 

melihat tuhannya. Karena pendapat seperti ini bertentangan dengan firman 

Allah ta‟a>la>: 

 لاَّ تُدْركُِوُ الأبَْصَارُ وَىُوَ يدُْرؾُِ الأبَْصَارَ 
Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat 

melihat segala penglihatan itu. (Q.S al-An‟am:103)
268

 

 

Dan firman Allah ta‟a >la>: 

وَمَا كَافَ لبَِشَرٍ أَف يُكَلٍّمَوُ اللَّوُ إِلاَّ وَاْيًا أَوْ مِن وَراَء اِجَابٍ أَوْ يػُرْسِلَ رَسُولًا فػَيُواِيَ 
 بإِِذْنوِِ مَا يَشَاء إِنَّوُ عَلِيٌّ اَكِيمٌ 

 

Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara 

kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir 

atau dengan mengutus utusan (malaikat) lalu diwahyukan keadanya 

dengan izin-Nya apa yang Dia kehendaki, Sungguh, Dia Maha tinggi, 

Maha Bijaksana. (Q.S al-Syuura: 51)
269

 

 

Adapun makna ayat: 
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 Departemen Agama, Al-Qur‟a >n Dan Terjemahnya, 190. 
269

 Ibid., 704. 
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 وَلَقَدْ رَآهُ باِلأفُُقِ الْمُبِيِْ 
 

Dan sungguh, dia (Muh }ammad) telah melihatnya (Jibril) di ufuk yang 

terang. (Q.S al-Takwir:23)
270

 

 

dan firman Allah ta‟a>la>: 
  وَلَقَدْ رَآهُ نػَزْلَةً أُخْرَى

 

Dan sungguh, dia (Muh }ammad) telah melihatnya (dalam rupanya yang 

asli) pada waktu yang lain. (Q.S al-Najm: 13)
271

 

 

sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah ketika dikonfirmasi oleh „A <ishah 

adalah Jibri >l, bukan Allah. 

Argumentasi Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) tentang adanya ru‟yat Allah 

sangat kuat, tidak berbeda dengan argumentasi para ulama Ahl al-Sunnah. Namun 

dalam ulasan berikutnya terlihat Rid }a> (w.1354 H/1935 M) tidak yakin dengan 

argumentasi yang telah ia ditegaskan sebelumnya. Menurutnya, klaim masing-

masing kelompok bahwa dalil yang mereka gunakan adalah dalil qat }‟i > adalah 

tidak benar. Menurutnya adanya perselisihan di antara para ulama tentang 

penafsiran ayat yang digunakan masing-masing kelompok menunjukkan bahwa 

dalil kedua kelompok tersebut z }anni >.272
 

Penilaian qat }‟i > dan z }anni > dengan hanya melihat ada dan tidaknya 

perselisihan di antara para ulama adalah kesalahan fatal. Karena qat }‟i > dan z }anni> 

dilihat dari kaidah bahasa Arab, bukan dilihat dari ada atau tidaknya perselisihan 

di antara umat Islam. Ayat-ayat al-Qur‟a>n yang qat }'i> al-dila >lah adalah ayat yang 
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 Ibid., 878. 
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 Ibid., 765. 
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 Rid }a >, Tafsi>r al-Mana >r,  9/136. 
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menunjuk pada makna tertentu yang harus dipahami, tidak mengandung 

kemungkinan ta‟wi >l serta tidak ada tempat atau peluang untuk memahami makna 

selain dengan makna tersebut.
273

 Karena itu, tidak dimungkinkan adanya ijtiha>d 

pada  ayat-ayat tersebut (la> ijtaha>da ma'a al-nas }).   

Al-Tarasusi > (w.885 H/1480 M) menjelaskan bahwa qat }'i > al-dila>lah adalah 

teks yang menunjukkan makna tertentu, dan tidak mengandung ta‟wi >l serta tidak 

ada peluang untuk dipahami selain dengan pemahaman tersebut.
274

 Adapun Abd 

al-Wahha>b al-Khala >f (w.1376 H/1956 M) mendefinisikannya dengan ayat yang 

menunjuk pada makna tertentu dan tidak mengandung kemungkinan ta‟wi >l serta 

tidak ada peluang untuk dipahami dengan selain makna tersebut.
275

 

Sedangkan ayat-ayat al-Qur‟a>n yang z }anni > al-dila >lah adalah ayat yang dari 

segi bahasa, lafaz }-nya memiliki kemungkinan makna lebih dari satu. Sehingga  

melahirkan interpretasi yang beragam, dinamis dan berkembang mengikuti zaman 

dan masanya. Meskipun demikian, semua interpretasi tersebut harus tetap 

mengacu pada ayat-ayat yang qat }‟i > al-dila>lah dan tidak boleh bertentangan 

dengannya. Sebab ayat-ayat al-Qur‟a>n tidak ada yang saling bertentangan, 

sebaliknya ia saling mendukung dan memperkuat.
276

 

Dengan demikian untuk menentukan ayat-ayat yang menetapkan adanya 

ru‟yat Allah dan yang menafikannya harus dikaji dari sisi bahasa Arab. Apakah 

ayat tersebut mengandung lebih dari satu makna atau tidak. Misalnya Q.S al-

                                                           
273

 Abd al-Wahha >b Khalaf, ‟Ilm Usu >l Al-Fiqh, (Kuwait: Da>r Kuwaitiyah, 1968), 35. 
274

Najm al-Di>n Ibra >him bin 'Ali al-H {anafi al-Tarasusi, Tuh }fah al-Tarki fi>ma Yajibu an Ya'malan fi 

al-Mulki (tahqiq: Abd al-Karim Muh}ammad Muti' al H {amdawi, al-Maktabah al-Sha >milah, vol.2), 

1/23. 
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 Khalaf, ‟Ilm Usu>l Al-Fiqh, 35. 
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 Lihat: Q.S al-Nisa >: 82. 
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Qiya>mah: 22 (Ila > rabbiha > na>z }irah), kata “nadhara ila” apakah memiliki makna 

selain melihat. Apabila kata tersebut memiliki makna selain melihat maka dapat 

dikatakan bahwa ayat tersebut z }anni >, namun jika hanya bermakna melihat, maka 

ayat tersebut qat }‟i >.  

Adanya perselisihan di antara kelompok-kelompok dalam Islam tentang 

makna ayat tersebut tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut tidak 

qat }‟i >. Karena sebagian kelompok, untuk membenarkan pendapatnya melakukan 

ta‟wi >l ba‟i>d, yaitu memaknai suatu ayat dengan makna yang bukan makna dari 

ayat tersebut dalam perspektif bahasa Arab. 

Al-Bayhaqi >  (w.458 H/1066 M) menjelaskan, tidak mungkin yang 

dikehendaki oleh Allah dalam firman “Ila> rabbiha na >dhirah” adalah memandang 

dengan pandangan pemikiran dan pertimbangan, karena akhirat bukan tempat 

untuk tafakkur dan i‟tiba >r. Ayat tersebut juga tidak dapat diartikan menunggu, 

sebab di surga tidak ada menunggu. Dalam menunggu berarti ada sesuatu yang 

tidak terlaksana dan ada sesuatu yang suram. Dalam bahasa arab kata nadhara 

apabila disebut bersamaan dengan kata al-wajh maka artinya adalah melihat 

dengan dua mata yang ada pada wajah tersebut.
277

 

Al-Azhari> (w.370 H/980 M) menegaskan, orang yang mengatakan “Ila 

rabbiha nadhirah” maknanya menunggu maka dia telah melakukan kesalahan, 

karena orang Arab tidak mengatakan “naz }artu ila > shayi‟” dengan makna saya 

menunggunya. Jika mereka menghendaki makna menunggu, mereka mengatakan 
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“naz }artu fulanan”, tanpa huruf ila>. Jika kamu mengatakan naz }artu ilaihi maka 

tidak memiliki arti kecuali melihat dengan mata.
278

 

Menurut Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M), kelompok yang menetapkan dan 

menafikan ru‟yat Allah sama-sama mengklaim, ayat yang mereka jadikan sebagai 

dasar atas pendapat mereka adalah qat }‟i >. Bahkan kelompok yang menafikan 

ru‟yah menjadikan nas }-nas } ithba>t sebagai dalil yang menafikan, demikian juga 

kelompok yang menetapkan ru‟yat Allah menjadikan nas }-nas } yang menafikan 

sebagai dalil yang menetapkan. Misalnya Q.S al-Qiya >mah: 22 (Ila > rabbiha> 

naz }irah), kelompok yang menafikan ru‟yat Allah menggunakan ayat untuk 

menafikan adanya ru‟yat Allah di akhirat. Padahal ayat ini adalah ayat yang juga 

digunakan oleh Ahl al-Sunnah untuk menetapkan adanya ru‟yat Allah. 

Menurut Mu‟tazilah, didahulukannya ja>r majru >r dalam ayat tersebut 

berfaidah h}as }r (membatasi), sehingga maknanya melihat hanya kepada tuhannya 

saja, tidak pada yang lain. Ketika melihat hanya kepada Allah tertolak baik secara 

akal maupun naql maka kata “na >z }irah” harus dimaknai dengan makna yang lain 

yaitu menunggu, bahwa mereka tidak menunggu kebaikan kecuali dari selain 

Allah.
279

 

Kelompok yang berpendapat tidak ada ru‟yat Allah mengatakan bahwa 

ayat-ayat yang menafikan adanya ru‟yat Allah itu lebih s}ari >h dari pada ayat-ayat 

yang menetapkannya, seperti firman Allah “Lan Tara >ni > dan la> tudrikuhu al-

Abs}a>r”. Dua ayat ini adalah dalil yang lebih s }ari >h yang digunakan oleh kelompok 

yang menafikan ru‟yat Allah dari pada petunjuk dari Q.S al-Qiya >mah: 22, yang 
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menetapkan adanya ru‟yat Allah. Karena penggunaan kata naz }ar  dengan makna 

intiz}ar itu banyak di dalam al-Qur`a>n dan dalam dialek orang arab, seperti dalam 

beberapa firman Allah berikut ini: 

a. Q.S Ya>sin: 49 

 مَا ينَظرُُوفَ إِلاَّ صَيْحَةً وَااِدَةً 
Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan.

280
 

b. Q.S al-A‟ra>f: 53 

 ىَلْ ينَظرُُوفَ إِلاَّ تأَْوِيلَو
Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran (al-Qur`a>n) itu.

281
 

 

c. Q.S al-Baqarah: 210 

 

 ىَلْ ينَظرُُوفَ إِلاَّ أَف يأَْتيِػَهُمُ اللَّوُ تٓ ظلَُلٍ مٍّنَ الْغَمَاِـ وَالْمَلآئِكَةُ 
Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya (azab) Allah 

bersama malaikat dalam naungan awan.
282

 

 

Berdasarkan fakta tersebut maka sebelum muncul madhhab-madhhab ilmu 

kala>m yang memperdebatkan masalah ini, telah muncul perbedaan pendapat 

dalam memahami ayat yang digunakan kelompok yang menetapkan adanya ru‟yat 

Allah. Muja>hid (w.104 H/722 M) sebagaimana diriwayatkan oleh Abd ibn 

H{umaid (w.249 H/863 M) memaknainya dengan menunggu pahala. Ibnu H {ajar al- 

„Asqalani > (w. 852 H/1449 M) mengatakan bahwa sanadnya sampai kepada 

Muja>hid s }ahi >h. Mayoritas ulama berpendapat bahwa pemahaman Muja >hid dalam 

masalah ini telah keliru, tetapi Mu‟tazilah, Khawa>rij dan Shi >‟ah berpendapat 

bahwa pendapat tersebut benar. Dengan demikian dila >lah ayat tersebut tidak qat }‟i >, 
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sehingga permasalahan ini tidak boleh dijadikan sebagai penyebab perpecahan 

dalam agama.
283

 

 Penyamaan  makna kata naz }ara dalam ayat-ayat al-Qur`a>n di atas dengan 

Q.S al-Qiya >mah:22 tidak akurat. Karena kata naz }ara pada ayat-ayat tersebut 

berbeda dengan kata naz }ara dalam Q.S al-Qiya>mah: 22. Dalam ayat-ayat tersebut 

kata naz }ara tidak di-muta‟addi-kan dengan huruf jar “ila”, sementara dalam surat 

al-Qiya >mah kata naz }ara di-muta‟addi-kan dengan “ila”. Dalam bahasa arab 

keberadaan huruf jar setelah fi‟il sangat mempengaruhi makna. Misalnya kata 

raghiba fi dan raghiba „an, dalam bahasa arab yang pertama berarti cinta dan 

yang kedua berarti benci. Contoh lain kata bahatha fi dan bahatha „an, dalam 

bahasa arab yang pertama berarti membahas sedangkan yang kedua berarti 

mencari. Sementara kata naz {ara ila dalam bahasa Arab hanya berarti melihat 

dengan mata sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. 

3) Q.S Yu>nus: 26 

Allah ta‟a>la > berfirman: 

 ىُمْ لٍّلَّذِينَ أَاْسَنُواْ الُْْسْنََ وَزيِاَدَةٌ وَلَا يػَرْىَقُ وُجُوىَهُمْ قػَتػَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أوُْلئَِكَ أَصْحَابُ اجُْنََّةِ 
 لِدُوفَ فِيهَا خَا

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan 

tambahannya (kenikmatan melihat Allah). Dan wajah mereka tidak ditutupi 

debu hitam dan tidak (pula) dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, 

mereka kekal di dalamnya.
284

 

 

Dalam penafsiran ayat ini Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) menjelaskan 

bahwa puncak dari perjalanan orang-orang yang mendapatkan hidayah Islam 
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adalah Da>r al-Sala >m (surga). Al-H{usna > adalah balasan kebaikan yang melebihi 

kebaikan yang dilakukan manusia di dunia. Kebaikan tersebut dilipat gandakan 

sampai sepuluh kali lipat, bahkan lebih dari itu. Penjelasan seperti ini juga 

dijelaskan dalam Q.S al-Najm: 31: 

وِ مَا تٓ السَّمَاوَاتِ وَمَا تٓ الَأرْضِ ليَِجْزيَِ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِاَ عَمِلُوا وَيََْزيَِ الَّذِينَ أَاْسَنُوا وَللَِّ 
 باِلُْْسْنََ 

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. 

(Dengan demikian) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang 

berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan 

memberi balasan kepada ornag-orang yang berbuat baik dengan pahala yang 

baik (surga).
285

 

 
Sedangkan tentang makna ziya>dah, Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) 

menuturkan, banyak hadis yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

ziya>dah adalah melihat Dzat Allah yang mulia. Derajat ini merupakan 

kesempurnaan ruhani tertinggi yang tidak dapat diperoleh oleh orang yang 

bertaqwa di dunia, hanya dapat mereka peroleh di akhirat.
286

 

Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) mencela Mu‟tazilah yang menganggap 

bahwa melihat Dzat Allah di akhirat sebagai sesuatu yang irasional. Anggapan 

seperti ini muncul karena mereka menganalogikan alam gaib dengan alam 

syahadat.
287

 

Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) menjelaskan bahwa penjelasan secara 

panjang lebar tentang masalah ini bertujuan untuk menyatukan umat Islam. 

Seluruh ulama dalam berbagai madhhab hendaknya dapat berusaha untuk 
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mengkompromikan pendapat-pendapat tersebut, tidak menjadikan perbedaan 

pendapat dalam masalah ini sebagai penyebab perpecahan umat Islam. Perbedaan 

pendapat dalam masalah ini juga tidak boleh menjadi sebab saling mengkafirkan 

dan menyesatkan antar umat Islam.
288

 

7. Ashra>t } al-Sa >’ah  (Tanda Kiamat) 

Salah satu tema perdebatan di antara madhhab kala>m adalah ashra >t } al-sa>‟ah 

(tanda kiamat), lebih spesifik lagi tentang turunnya nabi Isa ke bumi pada akhir 

zaman. Ada beberapa ayat al-Qur‟a>n yang menjadi pangkal perselihan, di 

antaranya Q.S Ali Imra>n: 55  

رُؾَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ  إِذْ قاَؿَ اللَّوُ ياَ عِيسَى إِنٍِّّ مُتػَوَفٍّيكَ وَراَفِعُكَ إِيََّ  وَمُطَهٍّ
نَكُمْ فِيمَا كُنتُ  مْ فِيوِ اتػَّبػَعُوؾَ فػَوْؽَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِىَ  يػَوِْـ الْقِيَامَةِ تَُّّ إِيََّ مَرْجِعُكُمْ فَأَاْكُمُ بػَيػْ

 فَ تََْتَلِفُو 
(Ingatlah), ketika Allah berfirman, “wahai Isa! Aku mengambilmu dan 

mengangkatmu kepada-Ku, serta menyucikanmu dari orang-orang kafir, dan 

menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir 

hingga hari kiamat. Kemudian kepada-Ku engkau kembali, lalu aku beri 

keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan.
289

 

 

Menurut Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) makna z }a>hir dari ayat di atas 

adalah Allah mewafatkan nabi Isa „alayhi al-sala >m, kemudian mengangkatnya ke 

suatu tempat yang tinggi, sebagaimana sebelumnya dilakukan kepada nabi Idris 

„alayhi al-sala >m. Penafsiran ini adalah makna yang dapat dipahami secara 

langsung oleh umat Islam yang kosong pikirannya dari segala riwayat dan 
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pendapat-pendapat para ulama. Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) berusaha 

memperkuat penafsiran ini dengan beberapa ayat al-Qur‟a>n.
290

 

Namun menurut Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M), para mufassir berusaha 

untuk mentakwilkan ayat di atas untuk disesuaikan dengan berbagai riwayat yang 

telah mereka terima. Bahwa Allah mengangkat nabi Isa ke langit dengan 

jasadnya.
291

 

Muhammad Abduh (w.1323 H/1905 M) menjelaskan, ada dua pendapat 

yang berkembang di tengah umat Islam tentang penafsiran ayat di atas. Pertama, 

nabi Isa diangkat ke langit dengan jasad dan ruh, kemudian pada akhir zaman 

Allah akan menurunkannya ke bumi dan berhukum dengan syari‟at nabi 

Muhammad s }allalla >hu „alayhi wasallam, lalu Allah mewafatkannya. Menurut 

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M), alasan mayoritas ulama bahwa huruf 

wa>wu dalam ayat di atas tidak berfaidah tarti >b (berurut) tidak tepat. Karena 

pemaknaan seperti itu bertentangan dengan struktur kalimat yang baik dalam 

bahasa arab (al-kala >m al-bali >gh). Penyebutan kalimat secara berurut kemudian 

dimaknai secara tidak berurut diperbolehkan apabila ada alasan yang kuat. 

Sedangkan mendahulukan kalimat „Isa diangkat ke langit‟ dari kalimat „Isa 

diwafatkan‟ tidak mempunyai alasan yang tepat, sebab yang terpenting adalah 

bahwa nabi Isa itu diangkat ke langit, sebagai bukti bahwa keselamatan dan 

tingginya derajat nabi Isa „alayhissalam.
292

   

                                                           
290

 Rid }a >, Tafsi>r al-Mana >r, 3/316. 
291

 Ibid. 
292

 Ibid. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

265 
 

Kedua, bahwa nabi Isa telah diwafatkan sebelum diangkat ke langit. Beliau 

diangkat ke langit hanya ruhnya saja tidak dengan jasadnya. Tidak masalah 

menyebut sesorang, sementara yang dikehendaki adalah ruhnya, karena ruh adalah 

hakekat dari manusia.  Jasad hanya berperan sebagai pakaian yang bisa 

bertambah, berkurang atau berubah-ubah. Hadis-hadis yang meriwayatkan bahwa 

pada akhir zaman nabi Isa „alayhissala >m akan turun dengan ruh dan jasadnya 

adalah hadis aha >d yang tidak boleh dijadikan sebagai hujjah dalam akidah. 

Karena dalam masalah akidah hanya hadis mutawa >tir yang dapat dijadikan 

sebagai landasan.
293

 

Menurut Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M), riwayat-riwayat tersebut 

juga dapat ditakwilkan. Bahwa turunnya Isa pada akhir zaman menunjukkan 

bahwa metode dakwah nabi Isa akan kembali diterapkan di akhir zaman, yaitu 

berdakwah dengan penuh rahmat, kasih sayang, cinta dan kedamaian serta 

mengutamakan maqa >s }id al-shari>‟ah (tujuan syari‟ah) dari pada sekedar hanya 

berpegang pada z }a>hir dan kulit syari‟at Islam.
294

 

Penolakan Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) terhadap kehujahan 

hadis Ah}ad dalam akidah secara mutlak kontradiksi dengan penjelasan mayoritas 

ulama. Mayoritas ulama berpendapat dalam menetapkan permasalahan akidah, 

selain hadis mutawa >tir juga dapat berpedoman pada hadis mashhur (salah satu 

jenis hadis Ah}ad) dengan catatan status hadis tersebub s }ah}i >h} dengan kesepakatan 

para huffadh.    
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Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) menceritakan, ketika Muh }ammad Abduh 

(w.1323 H/1905 M) ditanya tentang riwayat nabi Isa nanti akan membunuh 

Dajjal. Ia menjawab bahwa Dajjal adalah simbol dari khura >fat, keburukan dan 

kebohongan, dan semua itu akan hilang dengan ditegakkannya syari‟at sesuai 

dengan ketentuannya dan mengambil hikmah dari syari‟at tersebut.
295

 

Ketika menafsirkan Q.S al-Nisa>: 157-158: 

وَلَكِن شُبٍّوَ لََمُْ  وَقػَوْلَِِمْ إِنَّا قػَتػَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ رَسُوؿَ اللَّوِ وَمَا قػَتػَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ 
 .يقَِيناً وَإِفَّ الَّذِينَ اخْتػَلَفُواْ فِيوِ لَفِي شَكٍّ مٍّنْوُ مَا لََمُ بوِِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتػٍّبَاعَ الظَّنٍّ وَمَا قػَتػَلُوهُ 

 بَل رَّفػَعَوُ اللَّوُ إلِيَْوِ وكََافَ اللَّوُ عَزيِزاً اَكِيمًا
 

Dan (Kami hukum juga) karena ucapan mereka, “Sesungguhnya kami telah 

membunuh al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak 

membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh 

adalah) orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang 

berselisih pendapat tentang (pembunuhan) Isa, selalu dalam keragu-raguan 

tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu (siapa sebenarnya 

yang dibunuh itu), melainkan mengikuti persangkaan belaka, jadi mereka 

tidka yakin telah membunuhnya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa kepada-

Nya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
296

  

 

Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) menegaskan bahwa penafsiran rafa‟ahu sama 

dengan penafsiran dalam Q.S Ali Imra >n: 55, bahwa Allah mewafatkan nabi Isa 

kemudian mengangkat ruhnya ke langit.
297

 Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) 

mengutip riwayat Ibnu Jari>r al-T{abari> dari Ibnu Juraij yang dia pahami bahwa 

yang dimaksud dengan rafa‟ahu bukanlah mengangkat ke langit baik dengan 

jasad dan ruh maupun dengan ruhnya saja. Sedangkan apabila tawaffa dimaknai 
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mematikan, maka minimal nabi Isa itu diangkat ke langit ruhnya saja, tidak 

dengan jasadnya.
298

 

Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) membantah argumentasi yang mengatakan 

nabi Isa diangkat ke langit baik jasad maupun ruh, yaitu karena ketika Mi‟raj 

Rasulullah melihat nabi Isa dan nabi Yahya di langit kedua. Menurut Rid }a>, jika 

alasannya demikian, berarti nabi Yahya dan seluruh para nabi yang dilihat Nabi di 

langit yang tujuh semuanya diangkat ke langit. Padahal tidak ada seorang 

muslimpun yang berpendapat demikian.
299

  

Penafsiran Muhammad Abduh (w 1905 M) dan Rashi >d Rid }a> (w.1354 

H/1935 M) bertentangan penafsiran mayoritas umat Islam sebagaimana diakui 

sendiri oleh Abduh (w.1323 H/1905 M). Penafsiran ini sesuai dengan penafsiran 

Ahmadiyah –pengikut Ghula >m Ah}mad al-Qadiya >ni >-. Bahkan Ah }madiyah sama 

sekali tidak meyakini bahwa nabi Isa diangkat ke langit meski hanya ruhnya saja. 

Kata rafa‟a dalam ayat tersebut berarti memulikan dan mengangkat derajatnya, 

bukan mengangkat badannya ke langit.
300

 

Maulana Muh }ammad Ali –tokoh Ahmadiyah- menegaskan, dalam al-Qur‟a>n 

tidak ada satu ayatpun yang menerangkan bahwa nabi Isa naik ke langit. 

Sebaliknya, al-Qur‟a>n menerangkan seterang-terangnya bahwa nabi Isa wafat 

secara wajar. Oleh karena itu, tidak ada alasan sedikitpun untuk mengira bahwa 

nabi Isa masih hidup di langit.
301
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 Ibid. 
299

 Ibid. 
300

 Maulana Muh}ammad Ali, Qur‟a >n Suci Terjemah dan Tafsi >r (Jakarta: Darul Kubil Islamiyah, 

2014), 103. 
301

 Maulana Muh}ammad Ali, Islamologi (panduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, 

Rukun Iman, Hukum dan Syari‟at  Islam (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), 260-261. 
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Pendapat mayoritas umat Islam juga berdasarkan hadis-hadis Rasulullah 

s }allallahu „alayhi wasallam. Abu Da>wud meriwayatkan dari Hud }bah ibn Kha>lid 

dari Hamam ibn Yah }ya > dari Qata>dah dari Abd al-Rah }ma>n ibn A{dam dari Abu > 

Hurairah dari Rasulullah sallallahu „alayhi wasallam bersabda: 

نَوُ نَبٌِّ  وَإِنَّوُ ناَزؿٌِ فإَِذَا رأَيَػْتُمُوهُ فاَعْرفُِوهُ رَجُلٌ مَرْبوُعٌ إِىَ   -يػَعْنَِ عِيسَى  -ليَْسَ بػَيْنَِ وَبػَيػْ
بْوُ بػَلَلٌ فػَيػُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الُْْمْرَةِ وَالْبػَيَاضِ بػَيَْْ مََُصَّرَتػَيِْْ كَأَفَّ رأَْسَوُ يػَقْطرُُ وَإِفْ لََّْ يُصِ 

الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلاَّ  الِْسْلِـَ فػَيَدُؽح الصَّلِيبَ وَيػَقْتُلُ الْْنِْزيِرَ وَيَىَعُ اجُْزِْيةََ وَيػُهْلِكُ اللَّوُ تِْ زَمَانوِِ 
جَّاؿَ فػَيَمْكُثُ تِْ الَأرْضِ أرَْبعَِيَْ  َـ وَيػُهْلِكُ الْمَسِيحَ الدَّ  سَنَةً تَُّّ يػُتػَوَتَّْ فػَيُصَلٍّى عَلَيْوِ الِْسْلَ

 الْمُسْلِمُوفَ 
Tidak ada nabi antara aku dan dia (nabi Isa), sungguh kelak ia akan turun, 

jika kalian melihatnya maka kenalilah. Ia adalah seorang laki-laki yang 

sedang (tidak tinggi ataupun pendek), berkulit merah keputih-putihan, 

mengenakan kain berwarna kekuningan. Seakan rambut kepala menetes 

meski tidak basah. Ia akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke 

dalam Islam, ia memecahkan salib, membunuh babi dan membebaskan 

jizyah (pajak). Pada masanya Allah akan membinasakan semua agama 

selain Islam, Isa akan membunuh Dajjal, dan akan tinggal di dunia selama 

empat puluh tahun. Setelah itu ia meninggal dan kaum muslimin 

menshlatinya.
302

 

 

B. Implikasi Penerapan Orientasi Penafsiran al-La>madhhabiyyah dalam 

Tafsir al-Mana>r pada Ayat-Ayat Akidah  

Orientasi penafsiran al-la>madhhabiyyah yang diterapkan dalam Tafsi>r al-

Mana>r terbukti telah berimplikasi pada lahirnya tana >qud}a>t al-Tafsi >r (kontradiksi 

penafsiran) dan shudhu >dh fi > al-tafsi>r (penafsiran yang berbeda dengan penafsiran 

                                                                                                                                                               
 

302
 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud,  ba>b khuru>j al-Dajja >l (Bairut: Dar al-Fikr, 2005), 4/201. 
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mayoritas ulama tafsir). Berikut beberapa tana >qud}a>t (kontradiksi) dan Shudhudh 

dalam Tafsi >r al-Mana >r: 

1. Al-Asma>’ wa al-S {ifa>t  

Dalam tema muh}kama>t dan mutasha>biha >t, ketika Muh }ammad Abduh 

(w.1323 H/1905 M) menafsirkan Q.S Ali Imra >n: 7 ia mendukung pendapat 

mayoritas salaf yang menggunakan metode tafwi>d} dalam memahami ayat 

mutashabiha >t. Bahkan Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) menegaskan bahwa 

madhhab salaf  adalah yang benar, setiap pendapat yang bertentangan dengannya 

adalah hanya dugaan-dugaan yang tidak mencerminkan kebenaran sama sekali. 

Namun dalam prakteknya Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d 

Rid }a> (w.1354 H/1935 M) selalu menggunakan ta‟wi >l dalam menselaraskan makna 

ayat mutasha >biha >t dengan ayat-ayat muh}kama>t. Bahkan keduanya juga 

menggunakan ta‟wi >l tafs }ili> yang pada umumnya digunakan oleh para ulama 

khalaf. 
303

  

Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 

M) sepakat bahwa ayat muh}kama>t adalah induk al-Qur‟a>n (umm al-kita >b). 

Penafsiran ayat-ayat mutasha >biha >t harus diselaraskan dengan ayat muh}kama>t, 

tidak boleh kontradiksi dengannya. Namun di sisi lain, mereka menolak 

penerapan metode ta‟wi >l dalam memahami ayat mutasha >biha >t. Padahal tidak ada 

metode yang dapat digunakan untuk menselaraskan makna ayat mutasha >biha >t 

dengan ayat muh }kama>t selain ta‟wi >l. 

                                                           
303

Lihat penafsiran al-Mana >r terhadap Q.S al-Ma >idah: 64, Q.S al-Baqarah: 115,  Q.S al-Baqarah: 

19, Q.S T {a >ha: 5, Q.S al-Baqarah: 15 dan lainya. Penafsiran ayat tersebut telah penulis eksplorasi 

dalam disertasi ini Da>ri halaman 180-200. 
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Dalam penafsiran Q.S al-A‟ra>f: 180, Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) 

menjelaskan bahwa al-asma>‟ al-h}usna > adalah nama-nama Allah yang 

menunjukkan kesempurnaan. Menamakan Allah dengan nama-nama yang 

menunjukkan sifat naqs (tidak sempurna) adalah ilh}a>d. Namun  pernyataan 

Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) berikutnya dalam penafsiran ayat yang sama 

mengemukakan bahwa salah satu bentuk ilh }a>d terhadap  al-asma>‟ al-h }usna > adalah 

ta‟wi >l. Pernyataan ini kontradiksi dengan pernyataan pertama, karena tanpa ta‟wi >l 

sebagian nama-nama Allah akan mengindikasikan sifat naqs seperti al-Jabba>r, al-

Mutakabbir, al-„Ali >, al-Muta‟a>li > dan lainnya. Sehingga seakan-akan Muh }ammad 

Abduh menyatakan, di antara al-asma>‟ al-h }usna > ada yang menunjukkan sifat naqs } 

(sifat yang tidak layak) bagi Allah.
304

 

Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) juga menyebutkan, salah satu bentuk ilh}a>d 

terhadap nama-nama Allah adalah menamakan Allah dengan nama yang tidak 

ditetapkan dalam al-Qur‟an, hadis sah }i >h} dan ijma‟ umat Islam. Pernyataan ini 

kemudian dikoreksi sendiri oleh Rid }a>, dia mengingkari penamaan Allah dengan 

al-Wa >jib al-Wuju >d, al-Qadi>m dan al-S{ani‟ yang merupakan nama-nama Allah 

yang ditetapkan berdasarkan ijma>‟ umat Islam. Menurutnya itu adalah nama-nama 

yang disematkan oleh ahli kala >m kepada Allah. 

Inkonsistensi terlihat juga dalam praktik ta‟wi >l yang dilakukan Rashi >d Rid }a> 

(w.1354 H/1935 M). Ketika menafsirkan ayat-ayat sifat mutasha >biha >t yang 

mengindikasikan Allah bertempat di langit dan arah atas, ia tidak melakukan 

ta‟wi >l. Ia membenarkan Ibnu Taimiyah, dan berupaya menjelaskan maksud 

                                                           
304

Lihat kembali eksplorasi penafsiran al-Mana >r terhadap Q.S Ali Imra >n: 7 dalam disertasi ini 

pada halaman 129-140. 
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statemen Ibnu Taimiyah bahwa Allah bertempat di arah atas, menurutnya arah 

atas sebagaimana arah-arah yang lain bersifat nisbi >, pada hakekatnya arah-arah itu 

tidak ada. Namun pada ayat-ayat sifat mutashabiha >t yang mengindikasikan Allah 

ada di bumi atau ada di mana-mana secara konsisten dia men-ta‟wi >l-nya.
305

  

2. Kala >m Allah 

Dalam tema kala >m Allah, Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) terlihat 

konsisten dengan pendapatnya. Bahwa Allah disifati dengan sifat kala >m yang 

tidak serupa dengan kala >m makhluk-Nya. Namun kontradiksi dengan penafsiran 

Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) terhadap Q.S al-Nisa>‟: 164. Ia mentolerir 

pendapat yang menyatakan bahwa takli >m Allah mungkin saja melalui perantara 

dan menyebutnya dengan istilah isna >d al-kala >m ila al-turjuma>n (menyandarkan 

perkataan kepada penerjemah). Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) memberi 

kemungkinan bahwa nabi Musa telah mendengar kala >m Allah melalui perantara, 

tidak secara langsung.  

Dalam beberapa pernyataannya, Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) 

menegaskan bahwa kala >m Allah tidak serupa dengan kalam makhluk-Nya. 

Dipahami dari situ bahwa kala >m Allah tidak berupa bahasa, huruf dan suara. 

Namun Rid }a> (w.1354 H/1935 M) tidak menolak penafsiran sebagian ulama yang 

menyatakan bahwa ketika Allah berkehendak menciptakan sesuatu maka Allah 

berkata dengan kata “kun” dengan bahasa, huruf dan suara. Tidak adanya 

penolakan dari Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) terhadap pendapat ini 

                                                           
305

 Perbandingkan penafsiran al-Mana>r terhadap ayat-ayat yang z }a >hirnya mengindikasikan Allah 

berada di arah atas dan ayat-ayat yang z }a >hirnya mengindikasikan Allah berada di arah bawah dan 

ayat-ayat ma‟iyyah. Penafsiran ayat tersebut telah penulis eksplorari dalam disertasi ini pada 

halaman 180-200. 
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dikarenakan yang berpendapat demikian adalah ulama yang menjadi referensi 

utamanya, yaitu Ibnu Taimiyah.
306

 

3. Af’a >l al-‘Ibad (Perbuatan Manusia) 

Penafsiran Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) terhadap ayat tentang 

af‟a>l al-„iba>d kontradiksi dengan penafsiran mayoritas mufassir Ahl-al-Sunnah 

wa al-Jama>‟ah.  Ahl al-Sunnah berkeyakinan bahwa sunnah Allah merupakan 

sebab akibat yang tidak selalu sesuai dengan kehendak dan ketentuan Allah yang 

sebenarnya. Karena sunnah Allah merupakan interaksi sebab akibat, maka apabila 

sebab dilakukan oleh manusia tidak selalu tercipta akibat. Sebab dalam keyakinan 

Ahl al-Sunnah, baik sebab maupun akibat sama-sama terjadi atas ketentuan dan 

ciptaan Allah, sebab tidak menciptakan akibat. 

Sementara dalam pandangan Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M), 

sunnah Allah adalah sebuah hukum pasti yang telah Allah ciptakan, dan untuk 

pelaksanaanya manusia memiliki hak penuh untuk memilih antara melaksanakan 

sunnah Allah tersebut atau tidak. Pelanggaran terhadap sunnah Allah pasti akan 

mengakibatkan keburukan bagi manusia.  Menurut Muh }ammad Abduh (w.1323 

H/1905 M), ketika manusia terkena keburukan seperti musibah dan sakit maka itu 

adalah karena manusia itu sendiri yang salah dalam menjalani sunnah Allah.
307

   

4. Abadiyat al-Na>r (Keabadian Neraka) 

Kontradiksi penafsiran Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d 

Rid }a> (w.1354 H/1935 M) dalam penafsiran  ayat-ayat yang mengindikasikan 

                                                           
306

 Perbandingkan penafsiran Muh }ammad Abduh dan Rashi >d terhadap Q.S al-Nisa >: 164. 

Penafsiran keduanya terhadap ayat tersebut telah penulis eksplorari dalam disertasi ini pada 

halaman 201-212. 
307

 Lihat eksplorasi penafsiran al-Mana>r dalam disertasi ini pada halaman 216-228. 
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neraka akan punah dan ayat-ayat yang mengindikasikan neraka akan abadi  ini 

terlihat secara jelas. Dalam penafsiran ayat- ayat yang mengindikasikan neraka 

akan abadi keduanya sangat tegas menjelaskan bahwa orang-orang kafir tidak 

akan keluar dari neraka sama sekali. Namun ketika menafsirkan ayat-ayat yang 

mengindikasikan neraka akan punah, mereka condong pada pendapat yang 

menafikan keabadian siksa neraka bagi orang-orang kafir.        

Rashi >d Rida> (w.1354 H/1935 M) melayangkan beberapa kritik terhadap 

pendapat bahwa neraka itu abadi sebagaimana juga penduduknya abadi di 

dalamnya. Ia menafikan adanya ijma>‟ tentang keabadian neraka yang diklaim Ahl 

al-Sunnah. Ia juga membantah klaim s }ari >h ayat yang menegaskan nerakan akan 

abadi.
308

 

5. Ru’yat Allah (Melihat Allah)  

Dalam penafsiran ayat-ayat ru‟yat Allah ditemukan ada inkonsistensi 

penafsiran Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M). Di satu sisi ia menguatkan kebenaran 

pendapat Ahl al-Sunnah bahwa Allah dapat dilihat di akhirat, dan mencela orang-

orang yang menafikannya, karena ta‟wi >l yang mereka lakukan dianggap tidak 

sesuai dengan prinsip para ulama salaf. Namun di sisi yang lain, Rashi >d Rid }a> 

(w.1354 H/1935 M) melemahkan pendapat yang menetapkan adanya ru‟yat Allah, 

dengan argumentasi bahwa ayat-ayat yang dijadikan sebagai dalil tergolong ayat 

tidak qat }‟i > tetapi z }anni >.309
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 Lihat eksplorasi penafsiran al-Mana>r dalam disertasi ini pada halaman 238-252. 
309

 Lihat eksplorasi penafsiran al-Mana>r dalam disertasi ini pada halaman  254- 272. 
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6. Ashra>t } al-Sa >’ah (Tanda Kiamat)  

Dalam penafsiran ayat-ayat Ashra >t } Al-sa>‟ah penafsiran Muhammad Abduh 

(w.1323 H/1905 M) kontradiksi dengan penafsiran Jumhu>r mufassiri >n (mayoritas 

ulama tafsir). Mayoritas umat Islam berpendapat bahwa nabi Isa „alayhissalam 

belum wafat dan diangkat ke langit, kemudian pada akhir zaman nabi Isa akan 

diturunkan ke bumi, baik jasad maupun ruhnya. 

Sedangkan Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d Rid }a > 

(w.1354 H/1935 M) berpendapat bahwa nabi Isa telah wafat, yang diangkat ke 

langit adalah ruhnya saja, tidak termasuk jasadnya. Riwayat tentang turunnya nabi 

Isa di akhir zaman adalah hanya simbol dari dakwah Islam yang penuh dengan 

rah }mah, cinta dan kasih sayang serta mementingkan substansi dan hikmah 

syari‟at ketimbang formalitas syari‟ah, dakwah seperti itu diakhir zaman akan 

memberantas Dajjal yang merupakan simbol kebohongan dan keburukan. 
310

 

                                                           
310

 Lihat eksplorasi penafsiran al-Mana>r dalam disertasi ini pada halaman 272-278. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian tentang al-la>madhhabiyyah dalam tafsir menjawab tiga rumusan 

masalah. Pertama; pemikiran Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d 

Rid }a> (w.1354 H/1935 M) tentang al-la>madhhabiyyah, kedua; penerapan orientasi 

penafsiran al-la>madhhabiyyah dalam tafsir ayat-ayat akidah, dan ketiga; implikasi 

penerapan orientasi penafsiran al-la>madhhabiyyah dalam tafsir ayat akidah. 

Jawaban atas tiga rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut: 

1. Muh }}ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 

M) berpandangan bahwa al-la>madhhabiyyah adalah keniscayaan dalam 

modernisasi agama (tajdi >d al-di >n) dan tafsir (tajdi>d al-tafsi >r). Menurut 

mereka, al-Madhhabiyyah adalah salah satu penyebab keterpurukan umat 

Islam, di tengah kemajuan dunia barat. Dalam Tafsi >r al-Mana>r, Muh }}ammad 

Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 M) sering 

sekali melontarkan kecaman terhadap taqli >d dan mahdhab. Karena itu dua 

tokoh ini menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk ber-ijtiha >d. 

Menurutnya, ijtiha >d  berarti memanfaatkan karunia akal sesuai dengan 

perintah Allah, yaitu berfikir. Sedangkan taqli >d merupakan bentuk kufur 

nikmat terhadap karunia akal. 

2.  Penerapan orientasi penafsiran al-la >madhhabiyyah  pada penafsiran ayat 

akidah dalam tafsir al-Mana>r secara umum telah diterapkan oleh 
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Muh }}}ammad Abduh  (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d Rid}a> (w.1354 H/1935 

M), meskipun tidak sepenuhnya. Karena khususnya Rashi >d Rid }a> dalam 

tema-tema tertentu masih terlihat panatismenya terhadap madhhab. Ia 

cenderung panatik terhadap madhhab ‘salafiyyah’ yang dipelopori oleh Ibnu 

Taimiyyah dan muridnya ibn al-Qayyim al-Jawziyah dan dikampanyekan 

kembali oleh Muh }ammad bin Abd al-Wahha>b dengan gerakan Wahhabi-nya 

di Arab Saudi. 

3. Penerapan orientasi penafsiran al-la>madhhabiyyah pada ayat akidah dalam 

tafsir al-Mana >r berimplikasi pada lahirnya tana >quad >t al-tafsi >r (penafsiran-

penafsiran yang kontradiktif dan inkonsistensi) dan al-shudhu>dh fi > al-tafsi >r 

(tafsir yang kontradiksi dengan penafsiran mayoritas mufassir).    

Fakta ini yang menjadikan sosok Muh}ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) 

dan Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M) menjadi kontroversial. Banyak umat 

Islam yang mengapresiasi usaha-usaha yang dilakukannya, tetapi juga tidak 

sedikit yang mencela, menyesatkan bahkan mengkafirkannya. Di Mesir 

sendiri tercatat dua kali dia diasingkan, selain karena faktor politik juga 

karena pemahaman agama yang tidak sewajarnya sebagaimana dianut 

mayoritas umat Islam. Akibatnya, gerakan modernisasi agama yang diusung 

oleh Muh }ammad Abduh (w.1323 H/1905 M) dan Rashi >d Rid }a> (w.1354 

H/1935 M) justru mempolarisasikan umat Islam ke dalam dua kubu, muslim 

Reformis-modernist versus muslim tradisionalis yang sampai saat ini tidak 

henti-hentinya bersitegang. 
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B. Implikasi Teoritik 

Temuan penelitian tentang al-la>madhhabiyyah dalam tafsir melahirkan tiga 

teori baru; yaitu: 

1. Orientasi penafsiran al-la>madhhabiyyah (al-Ittijah al-la>madhhabi >) dalam 

tafsir al-Qur’an melahirkan tana >qud}a >t al-tafsi>r (kontradiksi penafsiran) dan  

al-shudhu>dh fi > al-tafsi>r (tafsir kontroversial). Teori ini menambahkan teori 

Muh }ammad Sa’i >d Ramad}a>n al-Bu>ti > sebelumnya, bahwa al-la>madhhabiyyah 

adalah bid’ah yang membahayakan pada agama dan syari’at Islam.  

2. Al-la>madhhabiyyah bukan keniscayaan dalam modernisasi agama dan tafsir. 

Teori ini membatalkan teori Muh}ammad Abduh dan Rashi >d Rid }a> 

sebelumnya yang menegaskan sebaliknya, bahwa al-la>madhhabiyyah adalah 

keniscayaan dalam modernisasi agama.  Dalam modernisasi tafsir memang 

dituntut adanya ijtiha >d, namun ijtiha >d tidak identik dengan al-

la>madhhabiyyah. Ijtiha >d yang dituntut dalam modernisasi agama 

merupakan kelanjutan dari ijtiha >d para mujtahid sebelumnya, sehingga 

ijtiha>d  hanya dalam permasalahan-permasalahan kekinian yang belum ada 

ijtiha>d sebelumnya, atau dalam masalah-masalah mukhtalaf fi >h 

(diperselisihkan hukumnya) oleh para ulama mujtahid. 

3. Klaim al-la >madhhabiyyah adalah pengalihan dari satu madhhab kepada 

madhhab lain, karena tidak ada seseorang benar-benar mandiri dalam 

pemikiran. Teori ini membatalkan teori kelompok Wahhabi (pengikut Ibnu 

Taimiyah dan Muh }ammad bin Abd al-Wahha>b) dan kelompok ‘modernist’ 

(pengikut Muh }ammad Abduh dan Rashi >d Rid }a>), bahwa al-la>madhhabiyyah 
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kunci untuk memurnikan ajaran Islam sesuai dengan ajaran Rasulullah dan 

para sahabatnya serta melepaskan umat Islam dari keterpurukan. 

C. Keterbatasan Studi 

Penelitian disertasi ini dibatasi dengan tiga keterbatasan: 

1. Keluasan pembahasan tentang madhhab yang mencakup madhhab 

akidah, madhhab fikih dan madhhab tas}awwuf memaksa peneliti untuk 

membatasi pembahasan hanya pada penafsiran ayat akidah. Penelitian 

orientasi penafsiran al-La>madhhabiyyah idealnya mencakup tiga 

madhhab di atas. 

2. Keterbatasan ayat-ayat akidah yang dibahas, karena tafsir al-Mana>r 

hanya sampai pada Q.S Yu>suf: 52. Ayat-ayat akidah yang terdapat pada 

surat-surat setelahnya yang lebih banyak jumlahnya tidak dapat 

dieksplorasi dalam penelitian ini. 

3. Tafsir al-Mana >r adalah karya dua tokoh; Muh }ammad Abduh (w.1323 

H/1905 M) dan Rashi >d Rid }a> (w.1354 H/1935 M). Meskipun telah ada 

penjelasan batas-batas surat dan ayat yang ditafsirkan oleh keduanya. 

Tetapi penulis merasakan pengaruh Muh }ammad Rashi >d Rid}a> dalam 

penafsiran Muh }ammad Abduh juga sangat dominan. 

D. Rekomendasi   

Berdasarkan beberapa temuan dalam penelitian ini, penulis memberikan 

rekomendasi sebagai berikut: 

1. Penelitian tentang al-La>madhhabiyyah dalam Tafsir perlu dilanjutkan, 

yaitu dalam penafsiran ayat-ayat hukum (aya >t al-ah}ka>m) dan ayat-ayat 
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tas }awwuf. Penelitian tersebut diperlukan untuk memperkuat temuan 

dalam disertasi ini. 

2. Penafsiran dengan orientasi penafsiran al-La>madhhabiyyah (al-ittija>h 

al-la>madhhabi >) tidak perlu dikembangkan dalam penafsiran al-Qur’a>n. 

3. Modernisasi tafsir diperlukan untuk menjawab problematika kehidupan 

modern dengan melakukan pengembangan penafsiran yang berorientasi 

madhhabiyyah (al-Ittija >h al-madhhabi >). 

4. Studi Kritis terhadap kitab tafsir diperlukan untuk menghindari 

kesalahan dalam tafsir. 
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