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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada

tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
ب Ba B (b) Be
ت Ta T (t) Te
ث Ṡa Ṡ (ṡ) Es (dengan titik di atas)
ج Jim J (j) Je
ح Ḥa Ḥ (ḥ) H (dengan titik di bawah)
خ Kha Kh (kh) Ka dan ha
د Dal D (d) De
ذ Żal Ż (ż) zet (dengan titik di atas)
ر Ra R (r) Er
ز Zai Z (z) Zet
س Sin S (s) Es
ش Syin Sy (sy) Es dan ye
ص Ṣad Ṣ (ṣ) Es (dengan titik di bawah)
ض Ḍad Ḍ (ḍ) De (dengan titik di bawah)
ط Ţa Ṭ (ṭ) Te (dengan titik di bawah)
ظ Ẓa Ẓ (ẓ) Zet (dengan titik di bawah)
ع ‘Ain ‘ Apostrof terbalik
غ Gain G (g) Ge
ف Fa F (f) Ef
ق Qaf Q (q) Qi
ك Kaf K (k) Ka
ل Lam L (l) El
م Mim M (m) Em
ن Nun N (m) En
و Wau W (w) We
ه Ha H (h) Ha
ء Hamzah ’ Apostrof
ي Ya Y (y) Ye

vi



Huruf hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apapun, namun jika terletak di tengah atau diakhir kata, maka ditulis dengan tanda apostrof (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia (“a”, ‘i’ dan “u”), terdiri atas vokal

tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya

sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin

اَ  Fatḥah A

اِ  Kasrah I

اُ  Ḍammah U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf,

transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Contoh Keterangan

ــــيْ ىَ  Fatḥah dan Ya ai كَيْفَ  Kaifa

ىَـوْ  Fatḥah dan Wau au هَوْلَ  Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya

berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat
dan Huruf Nama

Huruf
dan Tanda Contoh Keterangan

ى...ا... Fatḥah dan ya ā مَاتَ/رمََى Māta/ramā

ىِ  Kasrah dan ya ī قِيْلَ  Qīla

ىوُ Ḍammah dan wau ū يمَُوْتُ  Yamūtu



4. Tā’ Marbūṭah

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ( ةة/ ) ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau

mendapat harakat fatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah “t”. Sedang tā’ marbūṭah

yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan

kata sandang al- serta bacaan dari kedua kata itu terpisah, maka tā’ marbūṭah itu

ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh sebagai berikut:

Arab Latin

رَوْضَةُ الأَطْفَال Rauḍah al-aṭfāl

لَةُ  المَدِيْـنَةُ الفَضِيـْ al-Madīnah al-faḍīlah

الحِكْمَةُ  al-Ḥikmah

5. Syadda ( Tasydid )

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda

tasydīd ( ّ◌) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda).

Contoh sebagai berikut:

Arab Latin

ربََّنا Rabbanā

يْنانَجَّ  Najjainā

الحَقُّ  al-Ḥaqq

نُـعِّمَ  Nu’‘ima

عدُوٌّ  ‘Aduwwun

Jika huruf ى bertasydīd pada akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf yang berbaris

kasrah ( ىّــــِ ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi “ī”.



Contoh sebagai berikut:

Arab Latin

عَلِيٌّ  ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ  ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lām

ma‘rīfah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti  biasa, “al-” baik

ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti

bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar “-”.

Contoh sebagai berikut:

Arab Latin

الشَّمْسُ  al-Syams (bukan asy-syams)

البِلاَدُ  al-Bilād

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah (ء) menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia

tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh sebagai berikut:

Arab Latin

تأَْمُرُوْنَ  Ta’murūn

شَيْءٌ  Syai’



أمُِرْتُ  Umirtu

النَّـوْعُ  Al-Nau’

8. Lafẓ al-Jalālah

Lafaz jalālah (Allah) yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh sebagai berikut:

Arab Latin

دِيْنُ االله Dīnullāh

باِ الله Billāh

Adapun tā’ marūṭah pada akhir kata yang disandarkan kepada lafaz al-jalālah,

ditranliterasi dengan huruf  “t”.

Contoh sebagai berikut:

Arab Latin

هُمْ فِيْ رَحْمَةِاالله Hum fī raḥmatillāh

9. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata atau kalimat familiar; yang sudah sering digunakan dalam tulisan bahasa Indonesia,

tidak perlu ditulis dengan ketentuan transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an (dari al-

Qur’ān), hadis (dari ḥadīṡ), salat (dari ṣalāh), alhamdulillah (dari al-ḥamdulillāh), rasulullah

(dari rasūlullāh) dan lain-lain. Yang ditransliterasikan hanya istilah Arab yang belum menjadi

bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia dan nama orang yang berkebangsaan Arab.

Namun, apabila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka

harus ditransliterasi secara utuh. Contoh al-Qur’ān al-karīm.



10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (all caps), dalam trasliterasinya

huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan

Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan

huruf awal nama nama diri (orang, tempat, bulat) dan huuf pertama pada permulaan kalimat. Bila

nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap adalah

huruf awal dari nama diri tersebut, bukan huruf awal pada kata sandang. Jika terletak pada awal

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan

yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang dudahului oleh kata sandang

al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh sebagai berikut:

Wa mā Muḥammadan illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abū (bapak dari)

sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama

akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh sebagai berikut:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abū al-Walīd
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn).

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaid,
Naṣr Ḥāmid Abū).



B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah sebagai berikut:

swt. = Subḥānahu wa ta‘āla

saw. = Ṡallallāhu ‘alaihi wa sallam

a.s. = ‘Alaihi al-salām

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

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

w. = Wafat tahun

QS …/…: … = QS Al-Fātiḥaḥ/1: 7 (Qur’an Surah al-Fātiḥah/surah ke-1: ayat ke-7.

HR = Hadis Riwayat

Jil. = Jilid

Vol. = Volume

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ص صفحة  :
دم  بدون مكان  :
صــلـعم م  :صلى االله عليه وسل
ط طبعة  :
دن بدون ناشر  :
الخ اِلىَ اخرها :
ج جُـزْء  :



IV

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena pertolongan dan

perkenaan-Nyalah sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan sukses. Salam dan

taslim atas junjungan Nabi kitaMuhammad SAW. Sang teladan yang mulia dan agung bagi

umat manusia.

Dalam penyeleseian tesis ini, adalah tidak terlepas dari berbagai kalangan yang

turut membantu dan memotivasi penulis baik sccara langsung maupun tidak langsung

sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu melalui lembaran ini kami haturkan

banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada

1. Kedua Orang tua penulis (H.M.Tawil dan Hj.St.Sahirah), yang telah mengasuh,

mendidik dan membesarkan serta memberikan dukungan dan DOA sehingga

memudahkan langkah untuk menyelesaikan tulisan ini.

2. Kepada istriku,(Ully Auliya) yang telah memberi dukungan serta segala fasilitas

yang penulis butuhkan selama ini, mulai dari awal sampai tesis ini selesai

3. Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Drs. Hamdan Juhannis, MA., Ph.D.

seluruh jajaran kampus UIN Alauddin Makassar

4. Bapak Prof. Dr. H. M. Ghalib M, M.A.sebagai Direktur Pascasarjana UIN Alauddin

Makassar yang telah membina pascasarjana sebagai tempat penulis secara formal

mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan

5. Bapak Dr. Muh Sadik Sabry, M.Ag selaku Kepala Program Studi Ilmu al-Qur’an

dan Tafsir dan Ibu Sekretaris Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir UIN

Alauddin Makassar atas jasanya membimbing mahasiswa prodi ilmu al-Qur’an dan

tafsir termasuk penulis



IV

6. Bapak Dr. Muh Sadik Sabry, M.Ag, selaku Promotor/ Pembimbing I dalam

penelitian ini yang cukup santun membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis

ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik, semua itu berkat petunjuk, bimbingan

dan arahan - arahannya.

7. Bapak Dr. H. Andi Aderus, Lc., MA selaku Koppromotor/ Pembimbing II yang

sangat baik yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini sehingga

dapat terselesaikan dengan baik, semua itu berkat petunjuk, bimbingan dan arahan -

arahannya.

8. Bapak Dr. Muhsin Mahfudz, M.Th.I dan Ibu Dr. Sohrah, M.Ag Selaku Penguji

Sidang Munaqasyah

9. Segenap dosen UIN Alauddin Makassar pada umumnya prodi ilmu al-Qur’an dan

tafsir pada khususnya yang telah membekali Ilmu kepada penulis. Begitu juga para

pegawai administrasi yang telah banyak berjasa dan membantu penulis dalam

menyelesaikan tugas-tugas administarasi

10. Pimpinan dan segenap karyawan Perpustakaan UIN Alauddin Makassar dan

Perpustakaan Al-Markaz Al-Islami atas kesediannya meminjamkan buku-buku

kepada penulis.

11. Teman-teman seperjuangan yang banyak memberikan bantuannya dalam

penyeleseian tesis ini, Mansur Taswin, Dzal Anzar dan yang lain yang belum

sempat kami sebut namanya yang selalu memotivasi penulis sehingga tesis ini dapat

terselesaikan.



IV

Tak lupa kepada semuanya, penulis mengucapkan permohonan maaf jika dalam

penyusunan tesis ini banyak terdapat hal-hal yang mungkin saja kurang berkenan, dan

penulis rasakan tulisan ini sangat jauh dari kata sempurna, kritik dan saran yang sifatnya

konstruktif sangat penulis harapkan.

Demikian tulisan ini penulis persembahkan dengan segala kerendahan hati,

semoga memiliki arti bagi pengembangan khasanah intelektual Islam. Semoga amal ikhlas

kita mendapatkan ridha dan pahala yang berlipat ganda disisi Allah SWT, Amin Ya Rabbal

Alamin.

Wababillahi Taufiq Wassa’adah Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 26 Juli 2021
Penulis

Abdul Rahman
Nim 80600217002



ABSTRAK

Nama : Abdul Rahman

NIM : 80600217002

Judul Tesis : Komparasi Penafsiran Ulama Salaf dan Ulama Khalaf terhadap al-Āyatu al-
Sifat

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana komparasi penafsiran ulama
salaf dan ulama khalaf terhadap al-Āyatu al-Sifat. Adapun sub masalah yang dipecahkan
dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana hakikat al-Āyatu al-Şifat dalam al-Qur’an. 2)
bagaimana wujud al-Āyatu al-Şifat dalam al-Qur’an dan 3) Bagaimana penafsiran ulama
salaf dan ulama khalaf terhadap al-Āyatu al-Sifat dalam al-Qur’an. Sedangkan tujuan
penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui hakikat hakikat al-Āyatu al-Şifat dalam al-
Qur’an, 2) untuk mengetahui wujud al-Āyatu al-Şifat dalam al-Qur’an dan 3) untuk
mengetahui penafsiran ulama salaf dan ulama khalaf terhadap al-Āyatu al-Şifat dalam al-
Qur’an.

Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis menggunakan tiga jenis
pendekatan, yaitu pendekatan tafsir, pendekatan histori dan pendekatan teologis. Penelitian
ini tergolong penelitian kepustakaan (library research), karena itu semua sumber data
berasal dari bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk buku, jurnal,
majalah dan sebagainya. Penelitian ini mengambil metode kualitatif deskriptif yaitu
penelitian yang akan memberikan gambaran secara sistematis, cermat dan akurat dan
mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan
menyimpulkannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan penafsiran ulama salaf dan
ulama khalaf terhadap al-Āyatu al-Şifat. Al-Ayatu Al-Sifat adalah ayat-ayat diantara ayat-
ayat mutasyābihāt yang berbicara tentan sifat-sifat Tuhan,. Bentuk -bentuk lafal Al-Ayatu
Al-Sifat dalam al-Qur’an yang menjadi objek kajian penulis dalam tesis ini diataranya: lafal
"istiwā (bersemayam)", "Jā’a (datang)", "Fauq (di atas )" Janbun (sisi)" " Wajhun
(wajah)", "”Ainun (mata), Yadun (tangan)", dan " Nafs (diri)" yang dibangsakan atau
dijadikan sifat Jizim Allah. Kata-kata ini menunjukkan keadaan, tempat, dan anggota yang
layak bagi makhluk yang baharu.al-Perbedaan diantara keduanya berdasar pada Q.S Āli
Imran/3:7, sehingga yang membolehkan penakwilan dalam menafsirkan ayat-ayat
mutasyābihāt menganggap bahwa huruf wawu pada lafaz لعِۡلمِۡ  لرسخُِونَ فيِ  وَ adalah wawu ataf

sementara yang lain menganggap bahwa huruf wawu itu adalah wawu isti’naf (Mubtada’)
Berangkat dari sinilah muncul silang pendapat dikalangan ulama. Menurut Ibnu Abbas dan
Mujahid (dari kalangan sahabat) berpendapat bahwa manusia dapat mengetahui arti dan
takwil ayat-ayat mutasyābihāt. Mereka ini beralasan bahwa lafaz لرسخُِونَ  di aţaf kan kepada
lafaz  ُۗ menurut mereka jika hanya Allah yang mengetahui dan tidak melimpahkan kepada
manusia (Ulama) yang mendalam ilmunya tentang ayat-ayat mutasyābihāt baik tentang
pengertian maupun takwil berarti mereka sama saja dengan orang awam.



Adapun temuan penulis dalam penelitian ini bahwa dalam memahami ayat-ayat
mutasyabihat diantaranya al-Āyatu al-Şifat diperlukan dua metode untuk mengambil
sebuah kesimpulan yaitu pertama manggunakan metode tafwid dengan cara penafsiran
ulama salaf menyerahkan makna sepenuhnya kepada Allah swt tanpa perlu
mempertanyakan, kedua menggunakan metode takwil yang menakwilkan ayat sifat ke
dalam sebuah tafsiran yang layak bagi Allah. Mereka juga terbagi dua; kelompok yang
menakwilkan kepada sifat sam’iyyah yang tidak diketahui secara spesifik, sebagai
tambahan atas sifat yang diketahui secara spesifik. Hal ini misalnya diwakili oleh Abu
Hasan alAsy’ari. Selanjutnya ada kelompok yang menakwilkan kepada sifat atau makna
yang diketahui secara spesifik. Sebuah kata yang makna literalnya mustahil bagi Allah
ditakwilkan ke dalam makna lain yang masih ditolelir oleh cakupan makna kata
bersangkutan dan layak bagi Allah dalam pandangan akal dan syariat. Kelompok ini
diwakili Ibn Burhān. Ketiga, Kelompok Moderat (al-Mutawassiṭīn) sebagaimana diwakili
Ibn Daqīq al-‘īd yang menyatakan jika takwil tidak terlalu jauh dari cakupan makna kata,
maka ia tak mengapa, akan tetapi jika takwil jauh dari cakupan makna kata bersangkutan, ia
memilih cara salaf

vii



1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menurunkan al-Qur’an kepada Rasulnya Muhammad SAW dan

memerintahkan kepadanya untuk meyampaikan dan menjelaskan kepada manusia. Al-

Qur’an salah satu ayatnya memperkenalkan diri sebagai hudan atau petunjuk bagi ummat

manusia dan pembeda antara yang haq dan yang batil, juga menjadi pemberi peringatan

bagi semesta alam. Allah menggariskan bagi makhluknya aqidah yang benar dan prinsip

prinsip yang lurus dalam ayat-ayat yang tegas keterangannya dan jelas ciri-cirinya. la

menetapkan bagi mereka pokok-pokok agama untak menyelamatkan aqidah mereka dan

menerangkan jalan yang lurus yang harus mereka tempuh. Ayat-ayat tersebut adalah ummu

al-Kitab yang tidak di perselisihkan lagi pemahamannya1

Ayat-ayat yang ada dalam al-Qur’an adakalanya berbentuk lafaz, ungkapan, dan

uslub (gaya bahasa) yang berbeda tetapi artinya tetap satu, sudah jelas maksudnya sehingga

tidak menimbulkan kekeliruan bagi orang yang membacanya.2ayat-ayat itu adalah ayat-ayat

muhkamat. Disamping ayat -ayat yang sudah jelas tersebut, ada lagi ayat-ayat al-Qur’an

yang bersifat umum dan samar-samar yang menimbulkan keraguan bagi yang membacanya

sehingga ayat yang seperti ini menimbulkan ijtihad bagi para mujtahid untuk dapat

1 Manna Khalil al-Qaṭṭan, Mabãhis fĭ ‘Ulûm al-Qur’an, diterjamahkan oleh Mudzākir AS, Studi
ilmu-ilmu al-Qur’an (Cet: VI Bogor Pustaka Litera Antar Nusa. 2001) h. 302

2 Manna Khalil al-Qaṭṭan, Mabãhis fĭ ‘Ulûm al-Qur’an, h. 302
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mengembalikan kepada makna yag jelas dan tegas.3 ayat-ayat itu adalah ayat-ayat

mutasyābih. Kita dapat mengatakan semua ayat al-Qur’an adalah muhkam, kalau yang kita

maksud dengan muhkam itu adalah kuat, kokoh, rapih, indah susunannya dan sama sekali

tidak mengandung kelemahan baik dalam hal lafaz-lafaznya, rangkaian kalimatnya maupun

maknanya. Berdasarkan firman Allah swt didalam QS Hūd/11: 1

لتَۡ مِن لَّدُنۡ حَكِیمٍ خَ  تھُُۥ ثمَُّ فصُِّ بٌ أحُۡكِمَتۡ ءَایَٰ بیِرٍ الٓرۚ كِتَٰ
Terjemahnya :

Alif lãm rã, (inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta
dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) Yang Maha
Bijaksana lagi Maha Tahu4

Al-Qur’an dapat pula dikatakan bahwa semua ayat-ayatnya mutasyãbih kalau itu

dimaksudkan sebagai “kesamaan” ayat-ayatnya dalam hal balagah dan i’jaz serta dalam

hal kesukaran membedakan mana bagian-bagian al-Qur’an yang lebih utama.

Berdasarkan firman Allah swt didalam QS al-Zumar/39: 23

لَ أحَۡسَ  ُ نزََّ َّ ثاَنِيَ تقَۡشَعِرُّ مِ ٱ بھِٗا مَّ تشََٰ بٗا مُّ خۡشَوۡنَ رَبَّھمُۡ ثمَُّ تلَیِنُ لوُدُ ٱلَّذِینَ یَ ھُ جُ نۡ نَ ٱلۡحَدِیثِ كِتَٰ

ِ یھَۡدِي بِھۦِ مَن یشََ  َّ لكَِ ھدَُى ٱ ِۚ ذَٰ َّ ُ فمََا لھَُۥ مِ اءُٓۚ وَمَن یضُۡللِِ جُلوُدُھمُۡ وَقلُوُبھُمُۡ إلِىَٰ ذِكۡرِ ٱ َّ ھاَدٍ  نۡ ٱ
Terjemahnya :

Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) al-Qur’an yang serupa
(mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang
yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di
waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia menunjuki
siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, niscaya tak
ada baginya seorang pun yang dapat memberi petunjuk5.

3 Manna Khalil al-Qaṭṭan, Mabãhis fĭ ‘Ulûm al-Qur’an h. 303

4 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjamahnya. Diterjemahkan Yayasan Penyelenggara
Penterjemah Al-Quran (Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung : 2011) h. 429

5 Kementrian Agama RI, Alqur’an dan Terjamahnya, h. 967
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Salah satu maksud berulang-ulang disini adalah hukum-hukum, pelajaran dan

kisah-kisah itu diulang-ulang menyebutnya dalam al-Qur’an supaya lebih kuat pengaruhnya

dan lebih meresap. Sebahagian ahli tafsir mengatakan bahwa maksudnya itu ialah bahwa

ayat-ayat al-Qur’an itu diulang-ulang membacanya seperti tersebut dalam muqaddimah

surat al-Fātihah.6 Abd Rahman Ibn Zaid Ibn Aslam mengatakan bahwa maśanī (berulang-

ulang) ialah diulang-ulang kisah mengenai Musa as, Saleh as, Hūd as, dan para Nabi

lainnya disebutkan secara berulang-ulang didalam al-Qur’an diberbagai tempat yang cukup

banyak.

Kitapun dapat juga mengatakan bahwa sebahagian ayat-ayat al-Qur’an mutasyãbih

dan sebahagiannya ayat al-Qur’an muhkam sebagaimana yang terdapat didalam firman

Allah swt pada Q.S Ãli Imrãn/3: 7

تٞ مِنۡ بَ لیَۡكَ ٱلۡكِتَٰ أنَزَلَ عَ وَ ٱلَّذِيٓ ھُ  حۡكَ ھُ ءَایَٰ بِ وَأخَُرُ مُ مُّ تٌ ھنَُّ أمُُّ ٱلۡكِتَٰ تٞۖ مَٰ بِھَٰ …تشََٰ
Terjemahnya :

Dialah yang menurunkan al-Kitab (al-Quran) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada
ayat-ayat yang muhkamãt, itulah pokok-pokok isi al-Qur'an dan yang lain (ayat-
ayat) mutasyãbihãt..7

Dari ayat diatas menegaskan bahwa ayat-ayat al-Qur’an sebahagian muhkamãt dan

sebahagian mutasyãbihãt. Sehingga ketiga ayat ini bisa menimbulkan pemahaman yang

kontradiktif/bertentangan. Karena itu Ibn Habĭb al-Naisãbûri mengemukakan tiga pendapat

tentang masalah ini, pertama berpendapat bahwa ayat-ayat al-Qur’an seluruhnya muhkam

dimaksudkan dengan muhkamnya al-Qur’an adalah kesempurnaannya dan tidak adanya

pertentangan atara ayat-ayatnya. Kedua berpendapat bahwa al-Qur’an seluruhnya

6 Drs. Muhammad Sadik Sabri, M.Ag, Melacak Pola Interpretasi Ayat-Ayat Mutasyābihāt dalam al-
Qur’an (Kajian atas Ayat-Ayat Tajassum), (Cet I 2011 Alauddin Press), h. 3

7 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjamahnya, h. 94
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mutasyãbih, maksud ayat-ayatnya mutasyãbih adalah menjelaskan segi kesamaan ayat-ayat

al-Qur’an dalam kebenaran, kebaikan, dan kemukjizatannya. Ketiga berpendapat bahwa

sebagian ayat al-Qur’an muhkam dan lainnya mutasyãbih dan pendapat ini yang diikuti oleh

penulis.

Ayat-ayat yang jelas dan terang maknaya tidak penulis tidak bahas karena bila kita

membacanya sudah dapat dipahami kandungannya. Akan tetapi yang menjadi pokok

pembahasan penulis adalah ayat-ayat mutasyãbihãt yang masih memerlukan penjelasan

lebih dalam. Menurut al-Zarqani ayat-ayat mutasyãbihãt dapat dibagi tiga macam:

1. Ayat-ayat yang seluruh manusia tidak dapat sampai kepada maksudnya, seperti

pengetahuan tentang zat Allah dan hakikat sifat-sifat-Nya, pengetahuan tentang

waktu kiamat dan hal-hal gaib lainnya. Allah berfirman Q.S al-An’am/6: 59

وَٱلۡبحَۡرِۚ وَمَا تسَۡقطُُ مِن وَرَقَةٍ إلاَِّ وَعِندَهُۥ مَفاَتِحُ ٱلۡغَیۡبِ لاَ یعَۡلمَُھآَ إلاَِّ ھوَُۚ وَیعَۡلَمُ مَا فِي ٱلۡبَرِّ 
تِ ٱ بِینٖ لأۡرَۡضِ وَلاَ رَطۡبٖ وَلاَ یَابسٍِ إلاَِّ یعَۡلمَُھاَ وَلاَ حَبَّةٖ فيِ ظلُمَُٰ بٖ مُّ فيِ كِتَٰ

Terjemahnya ;
Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang
mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan
di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya
(pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu
yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh
Mahfudz)8

Didalam QS Luqman/31: 34

 َ َّ لُ ٱلۡغَیۡثَ وَیعَۡلمَُ مَا فيِ ٱلأۡرَۡحَ إنَِّ ٱ اذَا تكَۡسِبُ غَدٗاۖ امِۖ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَینُزَِّ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّ
َ عَلیِمٌ خَبیِرُۢ   َّ وَمَا تدَۡرِي نفَۡسُۢ بأِيَِّ أرَۡضٖ تمَُوتُۚ إنَِّ ٱ

Terjemahnya:
Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari
Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam

8 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjamahnya, h. 261
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rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan
diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana
dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal .9

2. Ayat-ayat yang setiap orang bisa mengetahui maksudnya melalui penelitian dan

pengkajian, seperti ayat-ayat mutasyãbihãt yang kesamarannya timbul akibat ringkas,

panjang, urutan, dan seumpamanya, Allah berfirman Q.S al-Nisã/4:3

عَۖ فإَنِۡ خِ وَإنِۡ خِفۡ  ثَ وَرُبَٰ نَ ٱلنِّسَاءِٓ مَثۡنَىٰ وَثلَُٰ مَىٰ فٱَنكِحُواْ مَا طَابَ لكَُم مِّ فۡتمُۡ تمُۡ ألاََّ تقُۡسِطوُاْ فِي ٱلۡیتََٰ
حِدَةً أوَۡ مَا  لكَِ أدَۡنَىٰٓ ألاََّ تعَُولوُاْ  نكُُمۡۚ ذَٰ كَتۡ أیَۡمَٰ لَ مَ ألاََّ تعَۡدِلوُاْ فوََٰ

Terjemahnya:
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan
yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain)
yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan
dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu
miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya .10

Maksud ayat ini tidak jelas dan ketidak jelasannya timbul karena lafalnya yang

ringkas. Kalimat asalnya berbunyi:

مَىٰ وَإنِۡ خِفۡ  نَ ٱلنِّسَاءِٓ نَّ تمُْ بھِِـجْـزَوَّ تَ ذَا اِ تمُۡ ألاََّ تقُۡسِطوُاْ فِي ٱلۡیتََٰ ...فٱَنكِحُواْ مَا طَابَ لكَُم مِّ
Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan
yang yatim (bilamana kamu mengawininya) sekiranya kamu kawini, maka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi...

3. Ayat-ayat mutasyãbihãt yang maksudnya dapat diketahui oleh para ulama tertentu

dan bukan semua ulama. Maksud yang demikian adalah makna-makna yang tinggi

yang memenuhi hati orang-orang yang jernih jiwanya dan mujtahid. Dalam

pengertian yang sama , Al-Raghib al-Aşfahani memberikan penjelasan yang mirip.

Menurut dia mutasyãbih terbagi tiga jenis, yaitu jenis yang tidak ada jalan untuk

9 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjamahnya, h. 856

10 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjamahnya, h. 149
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mengetahuinya, seperti waktu kiamat, keluarnya dabbah (binatang), dan sebagainya.

Jenis yang dapat diketahui oleh manusia seperti lafaz-lafaz yang ganjil (gharib) dan

hukum yang tertutup, dan jenis yang hanya diketahui oleh ulama tertentu yang sudah

mendapat ilmu . jenis terakhir inilah yang diisyaratkan Nabi dengan doanya bagi Ibn

Abbas:11

يـْـهْـهُ فيْ مَّ فَـقِّ هُـللَّ اَ  أْوِيـْلَ التَّ ـمْـهُ لِّ نِ وَعَـالدِّ
Terjemahnya:

“Ya Tuhanku, Jadikanlah dia seorang yang paham dalam Agama dan ajarkanlah
kepadanya takwil12

Akan tetapi yang menjadi titik terpentingnya adalah pada permasalahan

mutasyãbihat apakah ayat tersebut dapat dimengerti arti dan maknanya oleh manusia

melalui takwil atau hanya diketahui oleh Allah swt. Dalam perdebatan pada tulisan ini

bertujuan untuk mengkaji penyebab penafsiran ulama berbeda pendapat dalam memahami

ayat mutasyãbihat. Pangkal perbedaan pendapat itu bermuara pada cara menjelaskan

struktur penggalan kalimat QS Āli Imrān/3: 7

نۡ عِندِ رَبِّ … سِخُونَ فِي ٱلۡعِلۡمِ یَقوُلوُنَ ءَامَنَّا بھِۦِ كُلّٞ مِّ ُۗ وَٱلرَّٰ َّ رُ وَمَا یعَۡلَمُ تأَۡوِیلھَُٓۥ إلاَِّ ٱ كَّ ناَۗ وَمَا یَذَّ

بِ   ٓ أوُْلوُاْ ٱلأۡلَۡبَٰ إلاَِّ
Terjemahnya:

“Padahal tidak ada yang mengetahui ta’wilnya melainkan Allah. dan orang- orang

yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang
mutasyābihāt”13

11 Drs. Ramli Abdul Wahid, M.A, ‘Ulūm al-Qur’an (Cet. II Jakarta PT Raja Grafindo Persada 1994),
h. 89

12 Drs. Rosihan Anwar, M.Ag, ‘Ulūm al-Qur’an (Cet. I CV Pustaka Setia Bandung 2000) h. 131
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Sumber perbedaan pendapat ini berpangkal pada masalah waqaf dalam kalimat wa

al-rāsikhūna fī al-ilmi di athaf kan pada lafaz Allah, sementara lafaz yaqūlūna sebagai hal.

Ini artinya bahwa ayat-ayat mutasyābih pun diketahui orang orang yang mendalam

ilmunya. Atau apakah ungkapan wa al-rāsikhūna fī al-‘ilmi sebagai mubtada sedangkan

lafaz yaqūlūna sebagai khabar? Ini artinya bahwa ayat ayat mutasyābih itu hanya diketahui

Allah, sedangkan orang-orang yang mendalam ilmunya hanya mengimaninya.

Ada sedikit ulama yang berpihak pada penjelasan gramatikal pertama, diantaranya

adalah Mujahid (W. 104 H) yang diperolehnya dari Ibn Abbas, Ibn al-Mundzir

mengeluarkan sebuah riwayat dari Mujahid, dari Ibn Abbas, mengenai Q.S Āli Imrān/3: 7

itu. Ibn 'Abbas lalu berkata, "Aku di antara orang yang mengetahui takwilnya, Imam al-

Nawawi pun termasuk dalam kelompok ini. Di dalam syarah muslim, ia berkata, "Pendapat

inilah yang paling sahih karena tidak mungkin Allah mengkhitabi hamba-hamba-Nya

dengan uraian yang tidak ada jalan untuk mengetahuinya. Ulama lain yang masuk ke dalam

kelompok ini adalah Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Ishaq Al-Syirasi (w. 476 H). Al-

Syirasi berkata, "Tidak ada satu ayat pun yang maksudnya hanya diketahui Allah. Para

ulama sesungguhnya juga mengetahuinya. Jika tidak, apa bedanya mereka dengan orang

awam."14 Sebagian besar sahabat, tabi'in dan generasi sesudahnya, terutama kalangan

Ahlusunnah, berpihak pada penjelasan gramatikal yang kedua. Ini pula yang merupakan

riwayat paling sahih dari Ibn Abbas.15 Al-Suyūti mengatakan bahwa validitas pendapat

kelompok kedua diperkuat oleh riwayat-riwayat berikut ini:

13 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 94

14 Drs. Rosihan Anwar, Ulûmu al-Qur’an (Cet ; Bandung : CV Pustaka Setia 2000)h. 128

15 Drs. Rosihan Anwar, Ulûmu al-Qur’an, h. 128
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1. Riwayat yang dikeluarkan Abd al-Razzaq dalam tafsirnya dan Al-Hakim dalam

Mastadrak-nya dari Ibn Abbas. Ketika membaca surat Q.S Āli Imrān/3: 7 Ibn

Abbas memperlihatkan bahwa huruf wau pada ungkapan wa al-rāsikhūna

berfungsi sebagai isti'naf (tanda kalimat baru). Riwayat ini, walaupun tidak

didukung salah satu ragam qirā'ah, tetapi derajatnya serendah-rendahnya adalah

khabar dengan sanad shahīh yang berasal dari Turjuman al-Qur’an (julukan Ibn

Abbas). Oleh karena itu, pendapat ini harus didahulukan daripada pendapat

selainnya. Pendapat ini didukung pula kenyataan bahwa Q.S Āli Imrān/3: 7

mencela orang-orang yang memanfaatkan ayat-ayat mutasyābih untuk menuruti

hawa nafsunya dengan mengatakan "hatinya ada kecenderungan pada kesesatan"

dan "menimbulkan finah." Sebagai bandingannya, Allah memuji orang-orang yang

menyerahkan sepenuhnya pengetahuan tentang ayat-ayat mutasyābih kepada-Nya

sebagaimana Allah pun telah memuji orang-orang yang mengimani kegaiban.16

Salah satu bagian dari pembahasan kajian mutasyābih adalah ayat-ayat yang

berkaitan dengan sifat dan perihal Allah Swt yang dinamakan dengan ayat-ayat sifat (āyāt

al-ṣifat atau mutasyābih al-ṣifat). Menurut al-Zarqānī, tema ini telah mengundang banyak

perdebatan di kalangan para ulama, baik di zaman dahulu sampai masa belakangan, bahkan

tak jarang beberapa fitnah terjadi karena perbedaan tersebut.17 Dalam pemetaan al-Zarqānī,

terdapat tiga mazhab utama di kalangan para ulama terkait penafsiran ayat-ayat sifat:

Pertama, Kelompok Salaf yang juga dikenal dengan al-Maṣhab al-Mufawwiḍah yang

16 Drs. Rosihan Anwar, Ulûmu al-Qur’an, h. 129

17 ‘Abd al-‘Aẓīm al-Zarqānī, Manāhi al-‘Irfan fī ‘Ulūm al-Qur`an, (Beirut: Dār al-Kitab al-
Arabiyyah,1995), Jilid II, h. 225-226
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menyerahkan makna ayat tersebut kepada Allah setelah mensucikan Allah dari perkara-

perkara yang mustahil pada Allah Swt. Kedua, Kelompok Khalaf yang juga dikenal sebagai

al-Maṣhab al-Mu`awwilah yang menakwilkan ayat sifat ke dalam sebuah tafsiran yang

layak bagi Allah. Mereka juga terbagi dua; kelompok yang menakwilkan kepada sifat

sam’iyyah yang tidak diketahui secara spesifik, sebagai tambahan atas sifat yang diketahui

secara spesifik. Hal ini misalnya diwakili oleh Abu Hasan al-Asy’ari. Selanjutnya ada

kelompok yang menakwilkan kepada sifat atau makna yang diketahui secara spesifik.

Sebuah kata yang makna literalnya mustahil bagi Allah ditakwilkan ke dalam makna lain

yang masih ditolelir oleh cakupan makna kata bersangkutan dan layak bagi Allah dalam

pandangan akal dan syariat. Kelompok ini diwakili Ibn Burhān. Ketiga, Kelompok Moderat

(al-Mutawassiṭīn) sebagaimana diwakili Ibn Daqīq al-‘īd yang menyatakan jika takwil tidak

terlalu jauh dari cakupan makna kata, maka ia tak mengapa, akan tetapi jika takwil jauh

dari cakupan makna kata bersangkutan, ia memilih cara salaf.

Sehubungan dengan persoalan ini, penulis memfokuskan pada persoalan khusus

tentang ayat-ayat mutaşyabihãt yang menyangkut sifat-sifat Allah yang memberi prasangka

tasybīh apakah ayat-ayat sifat tersebut membutuhkan sebuah takwil untuk mengetahui

maknanya atau sama sekali tidak membutuhkan takwil dikarenakan ada asumsi yang

menyatakan bahwa takwil terhadap ayat-ayat sifat yang memberi prasangka tasybĭh

merupakan tahrif terhadap ayat-ayat al-Quran.18 Ayat-ayat tentang sifat Tuhan yang dalam

istilah Al-Suyûti "Āyatu al-Şifat dan dalam istilah Subhi al-Shalih Mutasyãbih al-Şifat.19

18 Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Syarh al-“Aqidah al-Wasithiyyah, (Saudi:Dār Ibn al-Jauzi,
2000), jilid I h. 90

19 Ahmad Syadali dan Ahmad Rof'i, ‘Ulûm al-Qur’an (Cet II, Bandsng CV PustakaSetia 2000) h.
209
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Ayat-ayat yang masuk dalam kategori ini banyak seperti ayat yang didalamnya terdapat

kata yad (tangan), a’in (mata), wajh (wajah), dan sebagainya20. Salah satu ayat yang sering

diungkap oleh para ulama yaitu Q.S.Ţaha /20:5

نُ  حۡمَٰ ىٰ رۡشِ ٱسۡتوََ عَ لۡ ٱعَلىَٱلرَّ
Terjemahnya:

"Yaitu Allah yang maha pemurah yang bersemayam di atas Arsy”.21

Dalam ayat ini terdapat lafaz “istawa” pada ayat tersebut yang diartikan

"bersemayam. Kata ini menunjukkan tempat yang layak bagi makhluk yang baharu. Karena

dalam ayat tersebut kata ini dibangsakan kepada Allah swt yang qadim (absolut), maka sulit

dipahami maksud yang sebenarnya. Makna literal lafaz istawā pada ayat di atas adalah

“bersemayam” yang jika dimaknai demikian menjadi sebuah hal yang mustahil bagi Tuhan,

dengan alasan keserupaan dengan makhluk-Nya. Kelompok salaf akan menyerahkan makna

kata tersebut kepada Allah yang lebih mengetahui akan maksudnya, mengingat tidak

adanya dalil untuk menentukan makna tersebut. Sedangkan Kelompok khalaf akan

mentakwilkan kata ini. Menurut mereka tidak mungkin Allah menyampaikan wahyu

kepada hamba-Nya dengan sesuatu yang tidak mereka pahami. Kelompok Asyā’irah

menakwilkan kata tersebut secara tidak spesifik dengan mengatakan bahwa ayat tersebut

mengabarkan bahwa Allah memiliki sebuah sifat sam’iyyah yang tidak diketahui secara

spesifik yang disebut dengan sifat al-istawā. Sedangkan kelompok belakangan

(muta`akhkhirīn) menakwilkan kata ini dengan al-istīlā` (menguasai) dan al-qahr

20 Muhammad ‘Abd al-Aẓĭm Al-Zarqãnĭ, Manãhil al-Irfãn Fĭ ‘Ulûm al-Qur’an, h. 225-226

21 Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjamahnya, h..313
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(menundukkan), karena dua makna ini masih tercakup dalam alternatif makna kata istawa.

Ayat-ayat tersebut dikelompokkan sebagai ayat-ayat mutasyābih tentang sifat Tuhan.22

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah arti ayat-ayat mutasyãbih al-şifat ini

dapat diketahui maknanya oleh manusia dengan jalan takwil, atau hanya mengimaninya

saja dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah swt untuk menjawab pertanyaan itu akan

dijelaskan pada bab selanjutnya dalam tulisan tesis ini.

Berbicara tentang ayat-ayat mutasyãbih yang berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan,

masih tetap merupakan topik yang relevan dan menarik. Bahkan karena masalah ini pula

ulama-ulama tafsir terus memacu diri untuk menyelami dan menyingkap apa-apa yang

menjadi rahasia di balik ayat-ayat mutasyãbih itu yang membahas tentang sifat-sifat Allah.

Berdasarkan pada pembahasan tersebut , maka penulis beralasan memilih topik

pembahasan itu karena masih menjadi salah satu persoalan ‘ūlûm al-Qur'an yang masih

diperdebatkan sampai saat ini tentang pentakwilan ayat-ayat mutasyābihāt khususnya

dalam konteks ayat-ayat sifat yang memberi prasangka tasybīh. Telaah dan perdebatan

diseputar masalah ini telah banyak mengisi lembaran khazanah keilmuan Islam. Perdebatan

itu tidak saja melibatkan sarjana-sarjana muslim bahkan sarjana-sarjana barat pun ikut

mewarnainya.23

Dengan demikian, pembahasan dalam topik ini bertujuan untuk dapat memberikan

kontribusi pemahaman dan pengetahuan dengan judul Komparasi Penafsiran Ulama

Salaf dan Ulama Khalaf terhadap Al-Āyatu al-Şifat dengan dibarengi dalil-dalil dan

argumentasi yang dapat menambah wawasan pemikiran yang menyangkut kandungan isi

22 Ahmad Syadali dan Ahmad Rof'i, ‘Ulûm al-Qur’an) h. 211
23 Drs. Rosihan Anwar, M.Ag, ‘Ulūm al-Qur’an, h. 209
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al-Qur'an. Sehingga apa yang menjadi maksud dari ayat tersebut dapat diuraikan dan

dipahami dengan benar.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berangkat dari deskripsi latar belakang pemikiran, dan untuk menghindari bias atau

bahkan salah dalam memahami tesis ini, maka penulis hanya akan berkutat pada persoalan

Al-Āyatu al-Şifat yang di ungkap oleh al-Qur'an dan menjadi mainstream dalam tulisan ini,

kalaupun terjadi perkembangan atau pembengkakan pembahasan dalam wacana tersebut,

hanya akan disinggung bila terkait dan dapat mendukung tema yang sedang kami geluti.

Untuk menjadi kajian mudah dan sederhana untuk dipahami, penulis memberikan rumusan

dan pokok masalah sebagai pembatasan yaitu, Komparasi Penafsiran Ulama Salaf dan

Ulama Khalaf terhadap Al-Ãyatu al-Şifat, dan adapun sub masalahnya adalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana hakikat al-Āyatu al-Şifat dalam al-Qur'an

2. Bagaimana wujud al-Āyatu al-Şifat dalam al-Qur’an

3. Bagaimana Komparasi Penafsiran Ulama Salaf dan Ulama Khalaf terhadap al-Āyatu

al-Şifat dalam al-Qur’an

C. Pengertian Judul

Tesis ini berjudul " Komparasi Penafsiran Ulama Salaf dan Ulama Khalaf

terhadap Al-Āyatu al-Şifat
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Dalam judul tesis ini terdapat beberapa kata yang menurut penulis sangat penting

untuk dijelaskan pengertiannya. Agar tidak terjebak pada pembahasan lain sehingga terjadi

kerancuan dan kesimpangsiuran dalam pembahasan selanjutnya. Berikut penulis

menjelaskan pengertian kata-kata yang dianggap penting sebagai berikut:

1. Komparasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata kerja yang artinya

perbandingan24. Adapun dalam pendekatan ilmu al-Qur’an dikenal dengan istilah

Muqaran. Metode tafsir muqaran adalah menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an dengan

merujuk pada penjelasan-penjelasan para mufassir.25 Muqãran atau komparasi

mempunyai pengertian yang lebih luas yaitu membandingkan ayat-ayat al-Qur’an

yang berbicara tentang tema tertentu’ atau membandingkan ayat-ayat al-Qur’an

dengan hadist-hadist Nabi termasuk dengan hadis-hadis yang makna tekstualnya

tampak kontradiktif dengan al-Qur’an atau dengan kajian-kajian lainnya26

2. Penafsiran adalah berasal dari kata tafsīr' yang mendapat awalan “pe” dan berakhiran

“an” yang menunjukkan suatu keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat al-Qur’an

atau kitab suci lainnya sehingga lebih jelas maksudnya.27 Kata tafsir secara harfiah

berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar dari kata kerja fassara. Kata

kerja ini berakar dari huruf fa, sin dan ra. Akar kata ini memiliki makna pokok yaitu

24 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa DIKBUD Edisi IV (PT Gramedia Pustaka Utama 2008) h. 719

25 Dr. Abdul Hayyan Al-Farmawi, Metode Tafsīr Maudhu’I (Cet II penerbit Pustaka setia bandung,
2002), h. 39

26 Dr. Abdul Hayyan Al Farmawi, Metode Tafsir Maudhu’I, h. 39

27 Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 501
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keadaan sesuatu yang jelas dan perbuatan menjelaskan sesuatu.28 Pengarang kiab

Lisan al-Arab, mengartikannya secara ringkas dengan kata Kasyf al-Mugaţţa yang

bararti penjelasan dari suatu hal yang masih tertutup.29 Adapun tafsir menurut istilah,

sebagaimana didefinisikan oleh Abu Hayyan ialah Ilmu yang membahas tentang cara

pengucapan lafadz-lafadz al-Qur'an tentang petunjuk-petunjuk, hukum-hukumnya

baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dan makna-makna yang di

mungkinkan baginya ketika tersusun serta hal-hal lain yang melengkapinya'.

Sedangkan menurut Al-Zarkasi adalah tafsir yaitu ilmu untuk memahami kitabullah

yang diturunkan kepada Muhammad saw, menjelaskan makna-maknanya serta

mengeluarkan hukurn dan hikmanya.30 Maka ulama tafsir adalah orang-orang yang

mengetahui secara jelas tentang semua aspek yang berhubungan dengan penafsiran

al-Quran, mulai sejarah turun al-Quran, sebab-sebab turunnya, qirãat, kaidah-kaidah

tafsir, dan hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dan

makna-maknanya.

3. Ulama adalah bentuk jamak dari kata 'alima yang terambil dari akar kata yang berarti

mengetahui secara jelas, karena itu semua kata yang terbentuk oleh huruf-huruf 'ain,

lam, dan mim, selalu menunjuk kepada kejelasan, seperti (عـلم) alam yang berarti

bendera, ( عـالم ) alam / alam raya atau mahluk yang memiliki rasa dan atau

28 Abi al-Husain Ahmad Ibn Fāris Ibn Zakariya, Maqāyis al-Lughah (Juz IV ; Mesir Mustafa al-
Babi al-Halabi, 1970), h. 504

29 Abu al-Fadhā'il Jamal al Dĭn Muhammad Ibn Manzhur, Lisan al-Arab (Beirut: Dar al- Shadir,
tth), h. 55

30 Manna Khalil al-Qaṭṭan, Mabãhis Fĭ Ulûm al-Qur’an, h. 456-457
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kecerdasan, ) علامة  ) alamah alamat.31 Adapun menurut Ţahir Ibn Asyûr menulis

bahwa yang dimaksud dengan ulama adalah orang-orang yang mengetahui tentang

Allah dan Syariat.32 Ţabaţaba’i menulis bahwa mereka itu adalah yang mengenal

Allah swt dengan nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-Nya, pengenalan yang

bersifat sempurna sehingga hati mereka menjadi tenang dan keraguan serta

kegelisahan menjadi sirnah, dan nampak pula dampaknya dalam kegiatan mereka

sehingga amal mereka membenarkan ucapan mereka.

4. Salaf secara etimologi adalah berasal dari kata salafa-yaslufu-salafun, artinya telah

lalu.33 contoh salafu al-sai (sesuatu yang telah lewat) dengan kata lain Madā artinya

yang telah berlalu, seperti salafa fulan (seseorang telah berlalu) atau juga taqaddama.

Kata salaf juga bermakna al-mutaqaddimu, dengan kata lain mu’tabaran

mutaqadiman (orang-orang yang terdahulu yang telah memberikan pelajaran) seperti

dalam Q.S al-Zukhrūf/43: 56

ھمُۡ سَلفَٗا وَمَثلاَٗ لِّلأۡٓخِرِینَ   )٥٦(فجََعَلۡنَٰ

Terjemahnya:

“Dan Kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang

kemudian.34

31 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an (Cet. Pemulang,
Ciputat, Tangerang; Penerbit Lentera Hati 2005) h. 466

32 M. Quraish Shihab, Tafsīr al-Misbah pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an h. 466

33 “Salaf”, https://id.wikipedia.org/wiki/Salaf (10 Juli 2021

34 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 1037
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Hal senada juga dalam Kamus al-Munawwir, kata “salaf” mengandung arti kullu mā

taqaddama min aba’ik (sesuatu yang terdahulu dari nenek moyang, leluhur) yang

berarti orang yang lebih dulu, lafaz ini mempunyai lawan kata “khalaf”, sedangkan

al-salif merupakan isim fa’il dari salaf yang artinya telah lewat atau yang dahulu atau

juga al-mutaqadimu, yang mendahului, juga bermakna lain al-zikru yang telah

disebut/dikatakan dahulu. Jadi, segala sesuatu apabila dinisbatkan kepada kata”salaf”,

maka ia mengandung makna lampau. Dari pengertian di atas, muncul pula istilah

salafiyah yang diturunkan dari akar kata Arab salaf, “mendahului”. Al-Qur’an

menggunakan kata salaf untuk merujuk masa lalu QS. Al-Maidah/5: 95, QS. Al-

Anfal/8: 38. Dalam leksikon Arab, salaf adalah leluhur yang saleh (al-salaf al-saleh),

dan seorang salafi adalah orang yang mengambil al-Qur’an dan Sunnah sebagai satu-

satunya sumber untuk peraturan agama. Istilah salafiyah sering dipertukarkan dengan

islah (reformasi) dan tajdīd (pembaruan), yang merupakan konsep fundamental bagi

pandangan Islam. Namun, bagi sebagian orang, istilah ini berkonotasi reaksi dan

kekacauan, akibat dari ketaatan salafiyah yang ketat pada al-Qur’an dan Sunnah serta

pengagungannya terhadap masa lalu. Ketika yang disebutkan salaf maka yang

dimaksud pertama kali adalah para sahabat. Adapun selain mereka itu ikut serta

dalam makna salaf ini, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka. Artinya, bila

mereka mengikuti para sahabat maka disebut salafiyyĭn, yaitu orang-orang yang

mengikuti al-Salaf al-Şalih

5. Khalaf adalah kata khalaf ini biasanya digunakan untuk merujuk generasi para ulama

yang lahir setelah abad ke III H atau pasca priode ţabi’u al-ţabi’ĭn
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6. Ayat adalah secara etimologi berarti alamat atau tanda, sedangkan secara terminologi

berarti beberapa kalimat yang merupakan kesatuan maksud sebagian dari surah dalam

kitab suci al-Qur'an.35 Sedangkan menurut ilmu tafsir " beberapa jumlah atau susunan

perkataan yang mempunyai permulaan dan penghabisan yang dihitung sebagai suatu

bahagian dari surat "36 Dalam pada itu ada yang mengatakan, bahwa arti ayat ialah

segolongan kecil dari al-Qur'an yang berdiri sendiri, putus dari yang sebelumnya dan

dari yang sesudahnya.

7. Şifat. Kata yang sudah baku dalam ejaan Bahasa Indonesia yaitu SIFAT. Menurut

kamus besara Bahasa Indonesia pusat Bahasa SIFAT adalah ciri khas yang ada pada

suatu benda atau tabiat, ciri-ciri dan watak.37 Adapun sifat menurut Ibn Fāris

sebagaimana yang dinukil oleh ‘Alawī ibn ‘Abd al-Qadir maknanya adalah perkara

yang tetap pada sesuatu.38Maksud penulis al-Şifat disini adalah sifat-sifat Allah swt

pada ayat-ayat mutasyãbihãt yang menyangkut tentang sifat-sifat Tuhan, seperti

Allah memiliki tangan, wajah, mata, dll

D. Kajian Pustaka

Sejauh eksplorasi dan penjelajahan penulis terhadap beberapa literature yang

membincangkan persoalan tentang Al-Āyatu al-Şifat dalam al-Qur'an, maka dalam

35 Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 837

36 T. Muhammad Hasbi al-Shiddiqī, Sejarah dan Pengantar Imu Alqur an (Cet XIV Jakarta ; Bulan
Bintang 1992) h. 60

37 Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1302
38 ‘Alawi ibn ‘Abd al-Qādir al-Saqqāf, Şifat Allah ‘Azza Wa Jallah al-Wāridah Fī al-Kitāb wa al-

Sunnah, (Saudi : Dār al Hijrah, 2005), h. 19
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penulisan tesis ini beberapa buku yang kami jadikan sebagai rujukan baik berupa kitab

tafsir, buku, skripsi, tesis dan jurnal yang membahas tentang ayat-ayat sifat adalah:

1. Buku yang ditulis oleh Dr. H. Sadik Sabri, M.Ag yang berjudul Melacak Pola

Interpretasi Ayat-ayat Mutasyābihāt dalam al-Qur’an (Kajian atas Ayat-ayat

Tajassum), buku ini akan menjadi salah satu buku utama dalam penyususnan tesis

ini. Dalam buku tersebut memulai penjelasan tentang konsep muhkam dan

mutasyābih dalam al-Qur’an dan menguraikan juga berbedaan pendapat ulama

tentang definisi baik secara bahasa maupun secara istilah. Penulis juga

mengemukakan tentang kategorisasi ayat-ayat mutasyābih yang pastinya hanya

diketahui oleh Allah swt seperti hari kiamat, ayat-ayat antropomorfis (āyatu al-şifat)

dan kelompok al-hurūf al-muqaţţa’ah. Didalam bab empat dikemukakan juga

tentang persepsi mazhab tentang ayat-ayat mutasyābihāt yang melahirkan gagasan

penafsiran yang berbeda antara kaum muslimin. Penafsiran yang berbeda itu

kemudian membentuk mazhab-mazhab penafsiran yang pada intinya terbagi dalam

empat kelompok besar yaitu Filosof, Mu’tazilah, Sunni dan Syiah

2. Karya ilmiah Halimah B, Tafwĭd Method in Understanding Mutasyãbihat Verses,

Jurnal Study Ilmu-ilmu Alquran dan Hadis, vol. 21 Nomor 2, Juli 2020, dalam

tulisan tesebut penulis memaparkan tentang metode dalam memahami makna ayat-

ayat mutasyābihāt dan secara khusus menganalisa penafsiran para ulama dan

metode yang digunakannya. Dalam jurnal tersebut penulis menjelaskan bahwa para

ulama menggunakan dua metode pertama yaitu metode tafwid yaitu mereka yang

cenderung memahami huruf waw sebagai waw al-istināf berfungsi sebagai mubtada

yang merupakan kalimat baru konotasinya menyerahkan maknanya kepada Allah
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swt, orang-orang yang mendalam ilmunya mereka mengimani pengikutnya disebut

al-Mufawwidah. Metode kedua yaitu mereka yang cenderung untuk memahami

huruf waw sebagai waw ataf pada penggalan ayat wa al rāsikhūna fĭ al ilmi (Q.S Āli

Imran/ 3:7) yang menghubungkan kalimat sebelumnya, konotasinya Allah

mengetahui maknanya dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Penulis juga

mengemukakan tentag ayat-ayat tentang sifat Allah , hari kiamat, sifat jism

misalnya wajah Allah, tangan Allah, dan anggota tubuh lainnya tidak dapat

diperiksa dengan menggunakan teori ilmiah, juga bukan waktu hari penghakiman

yang merupakan rahasia Allah. Meskipun para ulama mencoba untuk mempelajari

artinya dengan menggunakan metode ta’wil tetapi hasilnya bukan kebenaran

mutlak, mereka hanya menemukan makna majaz, bukan arti esensi.

3. Karya ilmiah Miatul Qudsia, Muhammad Faisal Haq, Pengaruh Wahabisme dalam

Tafsir Ayat-ayat Tajsim, Tasybĭh dan Tawassul pada karya al-Usaimin, QOF:

Jurnal Studi al-Qur’an dan Tafsir, volume 4, Number 2, 2020. Dalam penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis bentuk tajsim dan tasybĭh dalam tafsiran Syekh Şālih

al-Usaimin disimpulkan bahwa pengikut wahabi berpegang teguh pada pa yang

ditentukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Salah satunya yaitu dilarangnya

berbuat tamsĭl, yakni penyerupaan Allah terhadap mahluknya. Pelarangan ini sangat

berdasar sebab jika terjerumus pada pentamsilan maka akan mudah melakukan

pentajziman dan pentasybihan. Dalam jurnal tersebut penulis menemukan bahwa al-

Usaimin justru melakukan pentajsiman dan pentasybihan dalam ayat surat Q.S al-

Rahman/ 55:27, Q.S Hūd/ 11:37, Q.S al-Māidah/ 5:64, Q.S al-Syūra/ 42:11,

penafsiran Syekh Şālih al-Usaimin yang berkaitan dengan ayat-ayat tajzim dan
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tasybĭh baik itu dikarya tafsir atau pun non tafsirnya. Menurutnya Allah mempunyai

wajah, tangan, serta kedua mata. Sedangkan dalam hal tawassul menurut al-

Usaimin, orang-orang yang berpendapat maksud dari wasilah adalah wali atau nabi

atau yang berdudukan seperti nabi dan wali, merupakan pendapat yang menyimpang

dan bathil

E. Kerangka Teoritis

Dikalangan ulama tafsir terdapat perbedaan pendapat mengenai ayat-ayat

mutasyābihāt ini, apakah ayat itu dapat diketahui artinya atau takwilnya atau tidak,

kemudian mengenai perbedaan apakah manusia berhak mengetahui maksud yang

tersembunyi itu atau hanya Allah saja yang tahu. Perbedaan pendapat dikalangan para

ulama ini pada intinya berawal dari pemahaman Q.S. Āli ‘Imran/ 3:7 dari ayat itu para

ulama berbeda pendapat yang berawal dari lafaz مِ ۡ◌ عِلۡ◌ ٱلرَّٰسِخُونَ فيِ ٱلوَ  . permasalahannya

apakah lafaz itu di-ataf-kan dengan lafaz الله atau lafaz مِ ۡ◌ عِلۡ◌ ٱلرَّٰسِخُونَ فيِ ٱل itu merupakan

mubtada’( أبتدم )

Berangkat dari sinilah muncul silang pendapat dikalangan ulama. Menurut Ibn

Abbas dan Mujahid (dari kalangan sahabat) berpendapat bahwa manusia dapat mengetahui

arti dan takwil ayat-ayat mutasyābihāt. Mereka ini beralasan lafaz ( سِخُونَ لرَّٰ ٱ ) di-ataf-kan

kepada lafaz  ُ َّ ٱ menurut mereka jika hanya Allah yang mengetahui dan tidak melimpahkan

kepada manusia (ulama) yang mendalami ilmunya tentang ayat-ayat mutasyābihāt baik
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tentang pengertian maupun takwil berarti mereka sama saja dengan orang awam. Pendapat

ini didukung pula oleh Hasan al-Asy’ari. Melihat pendapat dari ulama ini, penulis

berpendapat bahwa alasan mereka sangat logis sebab jika hanya Allah saja yang

mengetahui maksus ayat-ayat mutasyābih dalam al-Qur’an tentu saja al-Qur’an itu akan

kering maknanya serta tidak menjadi rahmat bagi alam semesta. Hal ini disebabkan karena

banya ayat-ayat mutasyābih yang diungkap dalam al-Quran.

Walaupun ada ulama yang mengatakan bahwa ayat-ayat mutasyābih itu dapat

ditakwilkan oleh manusia, namun menurut sebahagian besar ulama berpendapat bahwa

ayat-ayat mutasyābih itu tidak dapat diketahui oleh seorang pun kecuali Allah. Menurut

ulama ini kita sebagai ciptaan Allah tidak perlu mencari-cari takwil tentang ayat-ayat

mutasyābih , tetapi kita harus menyerahkan persoalnnya kepada Allah semata.

Ayat-ayat mutasyābihāt para ulama membagi dalam tiga bagian diantaranya:

1. Ayat yang sama sekali tidak diketahui hakikatnya oleh manusia, seperti waktu

tibanya hari kiamat.

2. Ayat yang dapat diketahui oleh manusia dengan menggunakan berbagai sarana

terutama kemampuan akal pikiran

3. Ayat yang khusus hanya dapat diketahui maknanya oleh orang-orang yang ilmunya

dalam dan tidak dapat diketahui oleh orang-orang selain mereka.

Sedangkan Al-Āyatu al-Şifat atau ayat-ayat tentang sifat-sifat Tuhan yang menjadi

pokok pembahasan penulis dalam tesis ini dikalangan para ulama terdapat

perbedaan dan dibagi dalam dua mazhab diantaranya
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a. Mazhab Salaf

Kelompok ini mempercayai dan mengimani ayat-ayat (tentang sifat-sifat)

mutasyābih itu dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah. Mereka tetap

mensucikan Allah dari makna-makna lahir yang mustahil atau tidak mungkin

bagi Allah. Dan mereka mengimaninya sebagaimana diterangkan dalam al-

Qur’an serta menyerahkan urusan hakikat sebenarnya hanya kepada Allah.

b. Mazhab Khalaf

Kelompok ini adalah kelompok ulama yang menakwilkan lafaz yang makna

lahirya itu mustahil kepada makna yang lain yang sesuai dengan zat Allah.

Kelompok ini lebih dikenal dengan nama muawwilah atau mazhab takwil.

Kelompok ini juga berpendapat perlunya menakwilkan ayat-ayat

mutasyabihat yang menyakut sifat-sifat Tuhan sehingga melahirkan arti yang

bisa dipahami. Seperti kata “istiwa” ditakwilkan dengan makna keluhuran

yang abstark, berupa pengendalian Allah terhadap alam ini tanpa merasa

kepayahan.

Pokok-pokok pikiran seperti yang dipaparkan dapat digambarkan dalam bentuk

bagan menjadi kerangka teoritis tentang penafsiran Al-Āyatu al-Şifat dalam al-Qur’an

sebagai berikut :

Skema Kerangka Pikir

Metodologi
Ta’wil

Penafsiran
Ulama Khalaf
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F. Metodologi Penelitian

Untuk menganalisis obyek penelitian tersebut, maka penulis akan mengemukakan

metodologi yang digunakan dalam tahap-tahap penelitian ini yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis dan termasuk penelitian kepustakaan

(library research), karena itu semua sumber data berasal dari bahan-bahan tertulis yang

telah dipublikasikan baik dalam bentuk buku, jurnal, majalah, dan sebagainya. Penelitian

ini mengambil metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang akan memberikan
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gambaran secara sistematis, cermat dan akurat berkaitan dengan perbandingan penafsiran

ulama salaf dan ulama khalaf tentan āyatu al-şifat dalam al-Quran.

2. Jenis Pendekataan

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan multi disipliner yaitu:

a. Pendekatan Tafsir

Pendekatan tafsir merupakan cara yang ditempuh oleh mufassir dalam mengungkap

makna-makna al-Qur’an, yang oleh Abdullah Saeed dibagi ke dalam lima bentuk, yaitu:

pendekatan berbasis linguistik, pendekatan berbasis nalar-logika, pendekatan berbasis

riwayat, pendekatan berbasis tasawuf, serta pendekatan kontekstual. Metode penafsiran

al-Qur’an merupakan cara yang digunakan penafsir untuk menafsirkan ayat-ayat al-

Qur’an, antara lain ijmali, tahlili, muqarin dan maudhu’i. Di samping itu, juga ada

ragam corak kecenderungan dalam penafsiran al-Qur’an, seperti corak lughawi, sufi,

fikih, filsafat, sosial dan lain-lain. Menurut Abdullah Said, secara alamiah, banyak hal

yang tumpang tindih dalam pemetaan di atas, yang kemudian memunculkan pertanyaan

mana yang lebih dominan dalam satu karya tafsir al-Qur’an. Menurutnya, pemetaan ini

disuguhkan hanya untuk kepentingan analisis saja.

b. Pendekatan Histori

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ayat-ayat al-Qur’an yang terkait dengan

tempat, waktu objek dan kronologis ayat itu diturunkan. Pendekatan sejarah

mengutamakan orentasi pemahaman atau penafsiran terhadap fakta sejarah, sejarah

tersebut berperan sebagai metode analisis.

c. Pendekatan Teologis
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Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ayat-ayat al-Qur’an yang terkait sifat-sifat

Tuhan dan pendekatan ini cenderung kepada normative atau subjektif.

3. Pengumpulan Data dan Sumber Data

Kegiatan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat

kajian kepustakaan (library research). Artinya semua data untuk keperluan penulisan tesis

ini dilakukan melalui bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku,

majalah, artikel dan sebagainya.

Disamping itu penelitian ini bersifat deskriptif. Maka peneliti akan mengkaji dan

menelaah dari berbagai sumber yang representatif dan sangat erat kaitannya dengan

pembahasan. Kajian kepustakaan menggunakan dua macam sumber yaitu sumber primer

dan sumber sekunder.

Data primer yang dimaksud data penelitian ini adalah al-Qur’an dan Kitab Tafsir

al-Qur’an al-Karĭm dan kitab-kitab ‘ulūm al-Qur’an. Sedangkan data sekunder adalah

beberapa kitab tafsir yang memberi ruang lebih banyak dalam membahas kajian tentang

ayat-ayat mutasyābihāt khusunya ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah dan

buku-buku ataupun karya ilmia dalam bentuk jurnal ataupun artikel yang ada hubungannya

dengan judul tesis ini.

Adapun teknik kutipan yang digunakan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

a. Kutipan Langsung yaitu mengutip langsung dari sumber dengan tidak mengalami

perubahan

b. Kutipan tidak langsung yaitu mengambil inti bacaan, kemudian mengalihkan ke

dalam redaksi.

c. Analisis yaitu menganalisa hal-hal yang berhubungan dengan inti permasalahan
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4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahasan yang akurat, maka penulis

menggunakan metode pengolahan data dan analisis data scbagai berikut:

a. Deduktif, yakni menganalisis data yang bersifat umum untuk sampai kepada

kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Induktif, yakni menganalisis data yang bersifat khusus untuk memperoleh

rumusan yang bersifat umum.

c. Komparatif, yakni membandingkan data yang satu dengan data yang lain,

berfungsi untuk memperoleh data yang lcbih akurat dan lebih kuat

argumentasinya.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari rumasan dan Batasan masalah yang telah dikemukakan, maka

tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana hakikat Āl-Āyatu al-Şifat dalam al-Qur’an

b. Untuk mengetahui bagaimana wujud Āl-Āyatu al-Şifat dalam al-Qur’an

c. Untuk mengetahui penafsiran ulama salaf dan ulama khalaf tentang Āl-Āyatu al-Şifat

dalam al-Qur’an

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian tesis ini mengandung kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai

penafsiran ayat-ayat al-Qur;an yang berkaitan tentang Al-Āyatu al-Şifat dalam pandangan
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ulama salaf dan ulama khalaf dan dapat menambah khasanah intelektual dalam

perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu -ilmu al-Quran dan tafsir pada

khususnya.

Harapan ini muncul sebagai cerminan dari tanggung jawab penulis untuk ikut serta

memikirkan upaya peningkatan kecerdasan intelektual pada setiap pribadi Muslim. Karya

ilmiah ini juga diharapkan dapat mendorong para peneliti berikutnya untuk melakukan

upaya penelitian lain sehingga akan terbangun sebuah tradisi ilmiah secara berkelanjutan,

baik bersifat perorangan maupun kolektif

b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam upaya

melakukan persepsi yang keliru terhadap penafsira tentang Al-Āyatu al-Şifat

dalam pandangan ulama salaf dan ulama khalaf

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi bagi pemerhati

kajian ilmu-ilmu al-Qur’an dan tafsir

G. Garis-Garis Besar isi Tesis

Secara garis besarnya, Penulis akan memberikan gambaran secara umum dari pokok

pembahasan dalam penulisan tesis. Sehingga dapat memudahkan para pembaca dalam

mengikuti dan memahami garis besar isi dari penelitian, adapun sistematika penulisan tesis

ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan dan pemanfaatan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori,

metode penelitian dan sistematika penulisan
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Bab Kedua merupakan bab yang membahas tentang seputar ulama salaf dan ulama

khalaf dan priodesasinya dan karakteristik penafsiran ulama salaf dan ulama khalaf

Bab ketiga membahas bagaimana wujud al-Āyatu al-Şifat dalam al-Qur’an dan

beberapa bentuk-bentuk teks diantaranya term Istawā (bersemayam), Term Jāa (datang),

Term Fauq (diatas), Term Janb (sisi, arah), Term Wajh (wajah), Term ‘Ain (mata), Term

Yad (tangan), Term Nafs (diri)

Bab Keempat membahas tentang bagaimana komparasi penfasiran ulama salaf dan

ulama khalaf terhadap al-Āyatu al-Ṣifat bagaimana persamaan dan perbedaan

Bab Kelima merupakan akhir rangkaian pembahasan yang berupa kesimpulan dari

hasil penelitian serta saran-saran yang akan diberikan sebagai penunjang.
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BAB II

ULAMA SALAF DAN ULAMA KHALAF

A. Pengertian Ulama Salaf

Salaf secara etimologi berasal dari lafaz salafa yaslufu salfan, contoh salafu al-sai

(sesuatu yang telah lewat)1 dengan kata lain Madā artinya yang telah berlalu, seperti salafa

fulan seseorang telah berlalu atau juga taqaddama. Kata salaf juga bermakna al-

mutaqaddimu, dengan kata lain mu’tabaran mutaqadiman (orang-orang yang terdahulu

yang telah memberikan pelajaran) seperti firman Allah dalam Q.S Al-Zukhruf/43: 56

ھمُۡ سَلفَٗا وَمَثلاَٗ لِّلأۡٓخِرِینَ   فجََعَلۡنَٰ

Terjemahannya :

Dan Kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang
kemudian2.

Dalam Kamus al-Munawwir, kata “salaf” mengandung arti kullu mā taqaddama

min aba’ik (sesuatu yang terdahulu dari nenek moyang, leluhur) yang berarti orang yang

lebih dulu3, lafaz ini mempunyai lawan kata “khalaf”, sedangkan al-salif merupakan isim

fa’il dari salaf yang artinya telah lewat atau yang dahulu atau juga al-mutaqadimūn, yang

mendahului, juga bermakna lain al-zikru yang telah disebut/dikatakan dahulu. Jadi, segala

sesuatu apabila dinisbatkan kepada kata ”salaf”, maka ia mengandung makna lampau. Dari

pengertian di atas, muncul pula istilah salafiyah yang diturunkan dari akar kata Arab salaf,

1 “Salaf”, https://id.wikipedia.org/wiki/Salaf (10 Juli 2021
2 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 493
3 Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wa al-Jamā’ah, Jakarta, Pustaka Imam al-

Syafi’ī, 2017, h, 34
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“mendahului”. Al-Qur’an menggunakan kata salaf untuk merujuk masa lalu berdasarkan

firman Allah QS. Al-Maidah/5: 95.

ُ عَزِیزٞ ذُو ٱنتقِاَمٍ … َّ ُ مِنۡھُۚ وَٱ َّ ا سَلفََۚ وَمَنۡ عَادَ فیَنَتقَمُِ ٱ ُ عَمَّ َّ عَفاَ ٱ
Terjemahannya :

…Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, Dan barangsiapa kembali
mengerjakannya niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa
yang memiliki kekuasaan untuk menyiksa…4

QS. Al-Anfal [8]: 38).

لیِنَ قلُ لِّلَّذِینَ كَفَرُوٓاْ إنِ ینَتھَوُاْ یغُۡفَرۡ  ا قدَۡ سَلفََ وَإنِ یعَُودُواْ فقَدَۡ مَضَتۡ سُنَّتُ ٱلأۡوََّ لھَمُ مَّ

Terjemahannya :

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu (Abu Sofyan dan kawan-
kawannya), Jika mereka berhenti niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa
mereka yang telah lalu, dan jika mereka Kembali lagi (memerangi Nabi)
sungguh berlaku sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu (dibinasakan)5

Dalam leksikon Arab, salaf adalah leluhur yang saleh (al-salaf al-salih), dan

seorang salafi adalah orang yang mengambil al-Qur’an dan Sunnah sebagai satu-satunya

sumber untuk peraturan agama. Istilah salafiyah sering dipertukarkan dengan islah

(reformasi) dan tajdīd (pembaruan), yang merupakan konsep fundamental bagi pandangan

Islam. Namun, bagi sebagian orang, istilah ini berkonotasi reaksi dan kekacauan, akibat

dari ketaatan salafiyah yang ketat pada al-Qur’an dan Sunnah serta pengagungannya

terhadap masa lalu.

4 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 123
5 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 181
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Sedangkan salaf secara terminologi, mayoritas ulama berpendapat bahwa ulama

salaf adalah mereka yang hidup pada tiga abad pertama tahun Hijriyah. Abad pertama

disebut periode Sahabat, abad kedua disebut periode Tabi’īn, dan periode ketiga disebut

Tabi’i al-Tabi’īn. Hal ini, didasarkan pada hadis Rasulullah SAW

ـد بن كَـثـِيْـرٍ اَخْـبـَرَناَ سُـفْيَانَ عَـنْ مَــنْـصُوْرٍ عَـنْ ابِـْراهَِـيْمَ عَـنْ عَبِيْـدَةَ رَضيَ  ثـَناَ محَُمَّ االلهُ عَنْهُ عَـنِ النَّـبيَِّ صَلَّى االلهُ حَدَّ

رُ النَّـاسِ قَـرْنيِ ثـُـمَّ الَّـذِيـْنَ يـَلُوْنَ  ـهُـمْ  ثـُـمَّ الَّـذِيـْنَ يـَلُوْنـَهُـمْ عَـلَيْهِ وَسَلَّـمَ قـَالَ : خَـيـْ

Terjemahannya:

…Sebaik-baiknya masa (qarn) adalah masaku, kemudian masa sesudahnya,
kemudian masa sesudahnya”. 6

Pendapat yang lebih kuat, satu (qarn) dimaknai dengan 100 tahun. Berdasarkan hadis di

atas, yang dimaksud salaf yaitu ulama yang hidup pada tiga ratus tahun pertama Hijriyah,

mereka adalah ahli fiqih, ahli hadis, ahli ilmu ushul, dan mufassirun. Kemudian ulama

pasca tiga ratus tahun pertama Hijriyah dinamakan ”khalaf”.7 Muhammad ibn Ibrahim ibn

Sa’dullah ibn Jama’ah dalam kitabnya idah al-Dalil senada dengan pendapat di atas. Ia

mengatakan, bahwa salaf adalah mereka para ulama yang berkompeten dan mewarisi

kebenaran mengenai ilmu-ilmu agama, pengetahuan dan akidah dari Nabi saw. Mereka

adalah komunitas ulama yang terpilih pada tiga abad pertama Hijriyah atau sampai pada

masa tadwin Hadis resmi. Periode ini, menurut Hasbi Al-Ṣiddiqī dalam sejarah hadis

disebut ”Asr al-Wahyi wa al-Takwīn” (masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat

6 Yahyâ ibn Syarf al-Nawâwî, Syarh Shahîh Muslim, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 2000, Juz
XVI, h. 72.

7 Muhammad ibn Ibrâhîm ibn Sa'dullâh ibn Jamâ'ah, Îdhâh al-Dalîl Fî Qath'i Hujaj Ahl alTa'thîl Dâr
Iqrâ, Damaskus, 2005, hlm. 59, 'Abdullâh al-Harari, Al-Syarh al-Qawîm fî Hall Alfâzh al-Shirât al-
Mustaqîm, Dâr al-Masyâri', Beirut, 2004. h. 197.
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Islam). Pada saat inilah lahir berupa sabda (aqwal), perbuatan (afal), dan penetapan (taqrir)

Nabi yang berfungsi menerangkan al-Qur’an dalam rangka menegakkan dan membentuk

syari’at Islam. Sedangkan Emad Eldin Shahin berpendapat, bahwa yang disebut generasi

salaf masih kontroversial; namun, mayoritas ulama sepakat bahwa salaf terdiri atas tiga

generasi pertama Muslim. Hal ini membentang tiga abad dan mencakup para sahabat Nabi.

Sahabat yang berakhir Malik ibn Anas (w. 91 H/710 M atau 93/712); pengikut mereka,

Tabi’īn (180/796); dan generasi setelahnya, Tabi’i al-Tabi’īn (241/855). Ahmad ibn Hanbal

(164-241/780-855) dianggap sebagai orang yang terakhir dari generasi salaf. Ketiga

generasi ini dipandang tinggi oleh kaum Muslim selanjutnya, atas persahabatan dan

kedekatan mereka dengan masa Nabi, juga atas pemahaman serta praktik keislaman mereka

yang murni, serta kontribusinya bagi Islam. Definisi kronologis salaf tidak cukup untuk

menjelaskan istilah ini sepenuhnya. salaf tidak terbatas pada kelompok atau era tertentu.

Kaum Muslim mengakui para ulama yang menonjol setelah masa itu dan tokoh-tokoh

independen sebagai generasi salaf, termasuk Abu Hamid al-Ghazali (w. 1111), Ibn

Taimiyah (w. 1328), Ibn Qayyim al-Jauziyah (w. 1350), Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab

(w. 1792) dan lainnya. Lebih dari itu, pandangan anggota generasi Muslim berubah seiring

waktu dalam menanggapi tantangan yang dihadapi oleh komunitas Islam karena

dedikasinya bagi reformasi dan kebangkitan terus ada.

B. Periodisasi Salaf

1. Periode Sahabat

Periode ini adalah periode seratus tahun pertama Hijriyah, masa ini boleh

dikatakan sebagai periode primordial, sebab para sahabat menerima langsung doktrin-

doktrin dari Nabi, serta masa pembentukan syariat. Nabi Muhammad merupakan figur
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sentral yang mempunyai otoritas tunggal dalam masalah keagamaan, para sahabat

menerima semua ajaran langsung dari Nabi ”sistem talaqqi”, yang mempunyai konsep

keagamaan yang sangat mulia dan terpilih sebagai umat yang terbaik. Pada masa Nabi,

nampaknya tidak ada sahabat yang berani menafsirkan al-Qur’an, karena beliau masih

berada di tengah-tengah mereka. Sejak al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad saw

telah melakukan penafsiran dalam pengertian yang sederhana, yakni memahami dan

menjelaskan al-Qur’an kepada para sahabat. Beliau adalah the first interpreter (orang yang

pertama menguraikan al-Qur’an dan menjelaskan kepada umatnya). Pada masa ini Nabi

juga melarang para sahabat untuk menulis selain al-Qur’an karena takut tercampur dengan

tulisan-tulisan yang lain. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim:

لا تكتبوا عنى غير القرأن ومن كتب عنى غير ا قالعن أبي سعيد الخدري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

لقرأن فليمحه (رواه مسلم)

Terjemahannya :

Jangan kamu tulis sesuatu dariku selain al-Qur’an, dan barang siapa yang telah
menulis dariku selain al-Qur’an, maka hendaklah dihapuskan.(H.R. Muslim).8

Nabi menjelaskan dan menafsirkan al-Qur’an dengan bentuk sunnah fi’liyah dan

juga dalam bentuk sunnah taqririyah. Salah satu kelebihan tafsir pada masa Nabi, selalu

dibantu oleh wahyu, sehingga jika ada kekeliruan terhadap ijtihad Nabi yang terkait dengan

persoalan syari’at, wahyu lain akan turun untuk memberikan teguran dan koreksi. Namun

hal ini tidak berarti bahwa seluruh kandungan makna al-Qur’an secara detail sudah

8 https://islam.nu.or.id/post/read/127313/benarkah-nabi-melarang-para-sahabat-menulis-hadits-
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dijelaskan oleh Nabi, sebab banyak ayat al-Qur’an yang belum sempat dijelaskan oleh Nabi

sebelum beliau kembali kehariba’an Allah Swt. Dan ini secara tidak langsung merupakan

tugas generasi berikutnya untuk memberikan penjelasan dari apa yang mereka pahami

mengenai al-Qur’an. Dari kalangan sahabat, orang yang pertama kali berbicara mengenai

tafsir adalah Maulana Amir al-Mu’minīn ‘Ali bin Abi Ţalib (18 SH - 40 H). Menurut al-

Syarbasyi ia termasuk sahabat yang kompeten dalam bidang ta’wil, sehingga Rasulullah

menyebutnya dengan “Madinatu al-ilm”. Ia memahami al-Qur’an yang diturunkan dengan

tujuh huruf, dan setiap huruf mempunyai makna yang tersurat dan tersirat. Kemudian

‘Abdullah ibn ‘Abbas (3 SH-68 H) menempati posisi kedua di bidang tafsir setelah ‘Ali ibn

Abi Talib dengan mengemukakan hampir separuh hadis-hadis yang disandarkan kepada

Nabi. Posisi ketiga adalah ‘Abdullah ibn Mas’ud, ia mempunyai kedudukan yang tinggi di

kalangan mufassirin, sehingga ia menempati urutan kedua dalam banyaknya meriwayatkan

hadis Nabi. Posisi selanjutnya, Ubai bin Ka’ab salah seorang dari empat sahabat Nabi yang

menghimpun ayat-ayat al-Qur’an pada masa Nabi SAW. Ahli tafsir di kalangan para

sahabat yang terkenal luas ada sepuluh orang, empat orang Khulafa al-Rasyidun, yakni Abu

Bakar al-Şiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan ‘Ali bin Abi Ţalib. Selain

mereka terkenal juga nama-nama: ‘Abdullah bin Masud, Ibnu ‘Abbas, Ubay bin Ka’ab,

Zaid bin Sabit, Abu Musa Asy’ari dan ‘Abdullah bin Zubair. Di antara empat orang

Khulafa al-Rasyidūn, yang paling banyak disebut-sebut para ahli riwayat adalah ‘Ali bin

Abi Talib. Adapun riwayat tiga orang khalifah lainnya–mengenai soal tafsir–sangat jarang,

mungkin karena mereka ia wafat lebih dulu. Sumber utama penafsiran sahabat adalah al-

Qur’an sendiri, al-Qur’an adalah ibarat jalinan kalung di mana yang satu dengan yang

lainnya saling terkait dan menjelaskan. Maka di lingkungan sahabat muncul adagium
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bahwa al-Qur’an yufassiru ba’duhū ba’dan. Metode tersebut merupakan satu cara yang ada

dalam tafsir bil al-ma’sūr. Cara yang dipakai dalam metode ini adalah dengan membawa

sesuatu ayat yang mutasyābih kepada yang muhkamāt, ayat yang mujmal (global) kepada

sesuatu yang mubayyan (rinci), yang mutlaq kepada yang muqayyad, yang am kepada yang

khas untuk mendapatkan penjelasannya. Penafsiran ini cukup kompeten, terlebih mereka

ketika menta’wil ayat-ayat mutasyābihāt dengan membawanya kepada yang muhkamāt. Di

antara tokoh-tokoh mufassir masa sahabat, adalah ‘Abdullah ibn ‘Abbas atau yang populer

dengan Ibnu ‘Abbas ia dikenal sebagai salah seorang sahabat yang ahli di bidang tafsir al-

Qur’an. Tidak berlebihan jika kemudian ia diberi gelar tarjuman al-Qur’an atau penafsir al-

Qur’an. Selain kedalamannya dalam ilmu tafsir, ia juga dikenal sebagai peletak dasar-dasar

ilmu tafsir. Kelebihan lain ‘Abdullah ibnu ‘Abbas, yaitu keahliannya dalam mengetahui

berbagai makna-makna kata dalam al-Qur’an, yang oleh ibnu ‘Abbas berhasil dilacak

pemakainnya hingga pada puisi-puisi pra Islam. Ibnu ‘Abbas juga menguasai ilmu-ilmu

lainnya, seperti ilmu bahasa, fiqih, sya’ir, sejarah orang-orang Arab dan ilmu Hadis. Di

lingkungan para sahabat sendiri, ketika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka dalam

memahami al-Qur’an, mereka selalu mencari dan bertanya kepadanya. Jadi, kemampuan

Ibnu ‘Abbas dalam penafsiran al-Qur’an tidak diragukan lagi. Kemampuan beliau dalam

menafsirkan al-Qur’an diyakini merupakan berkah atas do’a yang dipanjatkan oleh

Rasulullah untuknya:”semoga Ibnu ‘Abbas menjadi ahli agama, pandai dalam menta’wil al-

Qur’an dan menjadi hamba yang shaleh”. , sehingga penafsiran Ibnu ‘Abbas menjadi

sebuah tafsir yang cukup representatif dan menjadi rujukan bagi para sahabat waktu itu,

juga para ulama tafsir berikutnya. Akan tetapi banyak orang melebihkan periwayat

mengenai Ibn ‘Abbas, sementara di sisi lain ada di antara mereka yang merendahkan dan
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meremehkan ucapan-ucapannya, sehingga Imam Syafi’i sendiri mengatakan: “Tafsir yang

benar dari Ibn ‘Abbas hanya setara seratus hadis”. Di luar sepuluh orang tersebut di atas,

terdapat nama-nama lain di kalangan para sahabat Nabi yang turut ambil bagian dalam

penafsiran al-Qur’an, mereka adalah Abu Hurairah, Anas ibn Malik, ‘Abdullah bin Umar,

Jabir bin ‘Abdullah dan Ummul-Mu’minin A’isyah. Tetapi tafsir yang diriwayatkan dari

mereka relatif sedikit dibanding sepuluh mufassir di atas. Menurut al-Ẓahabi, riwayat-

riwayat tentang penafsiran Ibn ‘Abbas sendiri telah disusun oleh Abu Tahir ibn Ya’qub al-

Fairuz Abadi. Ia telah berhasil menghimpun atau mengumpulkan dan melakukan

sistematika terhadap tafsir yang dinisbatkan kepada Ibn Abbas dengan judul “Tanwir al-

Miqbas min Tafsir Ibn ‘Abbas” dengan metode tafsir periwayatan.

2. Periode Tabi’in

Pasca sahabat, penafsiran terus berlangsung pada generasi setelahnya, yaitu

generasi Tabi’īn yang notabene murid-murid sahabat Nabi banyak dari mereka yang

menjadi ahli tafsir. Kebanyakan mereka terkonsentrasi di kota-kota, di mana sahabat-

sahabat tersebut bertempat. Seperti Said ibn Jubair, Mujahid ibn Jabir dan Ikrimah yang

berada di Makkah karena berguru kepada sahabat ‘Abdullah ibn ‘Abbas yang berada di

sana. Di Madinah ada Muhammad bin Ka’ab dan Zaid bin Aslam yang berguru kepada

sahabat Ubay bin Ka’ab. Sementara di Irak ada al-Hasan al-Basri dan Amir al-Salabi yang

berguru kepada sahabat ‘Abdullah bin Mas’ud. Gabungan antara penafsiran al-Qur’an

dengan hadis-hadis Nabi, perkataan para sahabat dan Tabi’īn inilah yang kemudian dikenal

atau dikelompokkan sebagai tafsir bi al-Ma’sur. Mengenai mereka di atas, Ibnu Taimiyah

mengatakan: “yang paling banyak mengetahui soal tafsir ialah orang-orang Makkah, karena

mereka itu sahabat-sahabat Ibn ‘Abbas, seperti: Mujahid, ‘Ata bin Abi Rayyah, Ikrimah
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Maula Ibnu ‘Abbas, Said ibn Jubair, Tawus dan lain-lain. Demikian juga mereka yang

berada di Kufah (Iraq), yaitu sahabat-sahabat ‘Abdullah bin Mas’ud. Sedangkan di

Madinah, seperti Zaid ibn Aslam yang menurunkan ilmunya kepada anaknya sendiri,

‘Abdurrahman ibn Zaid dan kepada muridnya, yaitu Malik ibn Anas” . Adapun di kalangan

generasi Tabi’in menurut Ahmad al-Syirbasyi muncul beberapa ulama ahli tafsir, lalu

mereka banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW dalam penafsiran al-Qur’an. Di

antara mereka adalah: Al-Dahak ibn Muzalim (w. 120 H), Atiyah ibn Sa’ad al-Aufi (w. 111

H), Ismail bin Abd al-Rahman al-Sadi (w. 146 H), Asbat bin Nasar, Muhammad bin Said

al-Kalabi (w. 146 H), Muhammad bin Marwan al-Sidi al-Saghir, Muqatil bin Sulaiman al-

Azdi al-Kurasani (w. 150 H), ‘Abu Khalid ‘Abd al-Malik bin ‘Abd al-Aziz bin Juraizi, dan

lain-lain. Pada masa Tabi’īn telah mulai dilaksanakan kodifikasi kitab tafsir serta

pengklasifikasian secara teratur sesuai dengan masa penyusunan. Kitab tafsir pertama ialah

tulisan Sa’id bin Jubair (w. 64 H), setelah itu Abu Muhammad bin Ismail bin ‘Abd al-

Rahman al-Kufi, yang terkenal dengan nama al-Sidi (w. 127 H). Kemudian tafsirnya

Muhammad bin Sa’id al-Kalbi (w. 146) dengan tafsirnya “al-Kabir”, dan masih banyak lagi

karya tafsir yang lahir pada masa Tabi’īn. John Wansbrough seorang pengkaji karya tafsir

klasik berpendapat, bahwa sebenarnya berbagai karya tafsir tertulis mulai bermunculan

minimal sejak Abad ke-2 H, meskipun sulit dideteksi mengenai jenis tafsir yang

berkembang pada masa itu, serta sulit menentukan kitab tafsir mana yang dipandang lebih

tua. Dalam hal itu Wansbrough mengkalisifikasikan berbagai kitab tafsir pra-Tabari ke

dalam lima jenis (tipe) yaitu: haggadic (naratif) halakhic (legal), masoretic (tekstual),

rhetoric (retorika), dan alleggorical (simbolis). Dalam pengklasifikasian ini Wansbrough

menggunakan kriteria stylistic (gaya penafsiran) dan functional (kegunaan, fungsi) dari
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tafsir tersebut yang kemudian dikolaborasikan antara keduanya. Meskipun rentetan

kesejarahan (Historical sequence) dari klasifikasi Wansbrough ini masih diperdebatkan

secara luas, akan tetapi kategorisasi tersebut menunjukkan suatu bentuk keilmuan yang

kuat, fungsional, mempersatukan dan sangat bermanfa’at. Penelitian Wansbrough hanya

mencakup berbagai kitab tafsir sebelum munculnya karya al-Tabari yang disusun abad ke-1

dan ke-2 hijriyah, yang meliputi berbagai karya seperti Tafsir karya Muqatil ibn Sulaiman

(w. 767 M), Fada’il al-Qur’an karya Abu Ubaid (w. 838 M), Tafsir karya ‘Abd al-Razzaq

Musytabihāt al-Qur’an karya al-Kisa’i (w. 804), Tafsir karya Mujahid al-Jabbar, Tafsir

karya Sufyan al-Sauri, Ma’āni al-Qur’an karya al-Farra'(w. 822 M), dan Tafsir Khams

Mi’ah al-Ayah karya Muqatil bin Sulaiman dan lain-lain. Dari berbagai kitab tafsir tersebut,

kitab yang termasuk jenis tafsir haggadic (naratif) adalah tafsir al-Qur’an karya Muqatil bin

Sulaiman, di mana tafsir tersebut berusaha memberikan uraian tentang qissah (narasi,

cerita) yang secara khusus menekankan aspek hikmah dan etika yang terkandung dalam

berbagai cerita tersebut. Sebagai bahan cerita dalam penafsiran diambil dari cerita-cerita

rakyat Timur Dekat seperti rakyat Bizantium, Persia, Paris, dan khususnya cerita di lingkup

Yahudi Kristen. Dan kitab yang termasuk jenis tafsir halakhic (legal) yaitu tafsir Khams

Mi’ah al-Ayah karya lain dari Muqatil ibn Sulaiman di mana tafsir ini berisi berbagai topik

seperti keimanan, peribadatan, kasih sayang, puasa, haji, hutang piutang dan lain-lain. Jenis

tafsir ini mulai agak rumit dan teknis karena dikembangkan metode untuk menentukan

kronologi wahyu Islami serta analisa atas hukum legalnya. Jenis Tafsir ini menjadi pelopor

lahirnya al-Tafsir al-Ahkam yang kemudian dikembangkan oleh al-Jassas (w. 981 M)

dengan karyanya Ahkam al-Qur’an, kemudian al-Qurtubi (w. 1272 M) dengan karyanya al-

Jami Li Ahkam al-Qur’an. Kemudian dari jenis tafsir Masoretic (tekstual) meliputi kitab
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Ma’ani al-Qur’an karya al-Farra’, Fadail al-Qur’an karya Abu Ubaid, Musytabihāt al-

Qur’an karya al-Kisa’i, dan kitab al-Wujuh al-Nazair karya Muqatil ibn Sulaiman yang

lain. Aktivitas dalam tafsir jenis ini berkutat pada berbagai penjelasan tentang berbagai

aspek leksikon dalam ragam bacaan berbagai ayat al-Qur’an. Pada era modern tafsir jenis

ini kemudian dikembangkan oleh ‘Ali al-Sabuni dalam karyanya Safwat al-Tafasir.

Sedangkan jenis tafsir rhetoric (retorika) terlihat dalam kitab tafsir majaz al-Qur’an karya

Abu Ubaidah (w. 824 M) dan Ta’wil al-Muskil al-Qur’an karya bin Qutaibah (w. 889 M) di

mana perhatian terpusat pada nilai sastra al-Qur’an yang ditempatkan di luar batas-batas

prosa dan puisi Arab. Dan jenis allegorical (metaforis, simbolis) terlihat dalam karya tafsir

sufistik karya Sahl al-Tusturi (w. 896 M), di mana jenis tafsir ini mengungkapkan maksud

simbolis al-Qur’an yang mengangkat makna zahir dan batin sebuah ayat al-Qur’an. Dengan

munculnya para mufassir pada masa Tabi’in tidak dikhawatirkan lagi tercampurnya antara

al-Qur’an dan Hadis, sehingga tidak menimbulkan kesamaran tentang al-Qur’an dan Hadis.

Hal ini, karena al-Qur’an sebagai tasyri’ yang pertama telah dibukukan, maka hadis pun

yang berfungsi sebagai interpretasi al-Qur’an, secara otomatis harus dibukukan pula.

Sehingga pada masa ini pula selain mereka terkonsentrasi pada al-Qur’an dan tafsir,

sebagian para Muhaddisun mereka sudah aktif dalam pemeliharaan, penulisan dan

pengumpulan Hadis. Kemudian ditingkatkan dengan adanya pen-tadwin-an hadis

diselenggarakan untuk tujuan pemeliharaan Syari’at. Hal ini sebagaimana telah dinashkan

dalam al-Qur’an pada QS al-Hijr/15: 9.

فظِوُنَ   كۡرَ وَإنَِّا لھَُۥ لحََٰ لۡناَ ٱلذِّ إنَِّا نحَۡنُ نزََّ
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Terjemahannya:

Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Dzikr (al-Qur’an) dan
sesungguhnya Kami ( pulalah) yang memeliharanya.9

3. Periode Tabi’i al-Tabi’īn

Periode Tabi’i al-Tabi’īn (generasi ketiga Kaum Muslimin) meneruskan ilmu yang

mereka terima dari kaum Tabi’īn. Mereka mengumpulkan semua pendapat dan penafsiran

al-Qur’an yang dikemukakan oleh para ulama terdahulunya (masa sahabat dan Tabi’in)

seperti yang dilakukan Sufyan ibn Uyainah, Waki bin al-Jarrah, Syu’bah bin al-Hajjaj,

Yazid bin Harun, ‘Abd al- Hamid dan lain-lain. Kitab-kitab tafsir yang mereka tulis pada

umumnya memuat pendapat-pendapat apa yang dikatakan oleh para sahabat Nabi dan kaum

Tabi’īn. Di samping itu juga ada yang menafsirkan seluruh isi al-Qur’an, juga yang

menafsirkan sebagian saja (satu juz), ada juga yang menafsirkan satu surat bahkan satu atau

beberapa ayat khusus, seperti ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Semua pendapat dan

penafsiran yang dituangkan ke dalam kitab-kitab tafsir, merupakan pembuka jalan bagi

Ibnu Jarir at-Tabari dalam penafsiran al-Qur’an. Al-Tabari, dalam kitab tafsirnya

menyebutkan beberapa segi tafsir riwayat, ia menyajikan pula sanad-sanad hadis dan

menyusunnya secara serasi serta berurutan dan ia mengungkapkan pula tentang ketetapan

nas-nas yang diperselisihkan tentang sanadnya. Sedangkan metode yang dipergunakan

dalam menafsirkan al-Qur’an: pertama, Ia memberikan landasan al-Qur’an tentang

periwayatan suatu nas dari Nabi dengan mempergunakan bahasa Arab upaya memahami

makna suatu kalimat yang tidak ada keterangan tafsirnya dari Asar (hadis) yang sahih.

Syair-syair Arab, kisah israiliyat juga dijadikan pedoman untuk mengukur ketepatan

9 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h.
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pemahaman mengenai suatu lafaz dalam al-Qur’an dan Hadis. Tetapi ia terikat dengan

prinsip-prinsip dasar yang tidak boleh bertentangan dengan hadis mausuq dan sahih.

Kedua, ia tidak menggunakan metode makna majazi (metaforis) dan lebih mengutamakan

pemahaman makna-makna dari segi pengertian kata-kata (lafaz). Pasca Tabari, penafsiran

al-Qur’an mengalami perkembangan yang cukup pesat yang ditandai dengan munculnya

berbagai kitab tafsir seperti Ta’wilat Ahl al-Sunnah karya Abu Mansur al-Maturidi (w. 944

M), Bahr al-Ulum karya Abu Lais al-Samarqandi (w. 983 M), dan al-Kasyf al-Bayan an

Tafsir al-Qur’an karya S|a’labi (w. 1035 M), di mana mereka merupakan para mufasir abad

ke-4 dan ke-5 Hijriyah yang menunjukan bahwa “tafsir Tradisional” telah terbentuk. Pada

masa ini juga mulai terbentuk sub kajian khusus dalam al-Qur’an yang berkaitan dengan

‘Ulum al-Qur’an khususnya yang berkaitan dengan sebab-sebab pewahyuan atau Asbab al-

Nuzūl dengan karyanya al-Wahīdi (w.1075 M) dan disempurnakan oleh al-Suyūti (w. 1505

M) dalam karyanya Lubab al-Nuqūl fī Asbab al-Nuzūl. Ketika kitab tafsir pada masa Tabi’i

al-Tabi’īn sudah terkodifikasi, muncul beragam corak penafsiran al-Qur’an dengan

berbagai permasalahannnya, hal ini telah mengundang perhatian banyak pengkaji

penafsiran untuk menelaah berbagai corak penafsiran tersebut, sehingga muncul

pengklasifikasian mazhab-mazhab (sekte-sekte) tafsir pada generasi awal (salaf). Abdul

Mustaqim merinci sebab-sebab munculnya mazhab-mazhab tafsir, yang secara umum

dibagi menjadi dua faktor: pertama, faktor internal (al-awāmil al-dakhilī), faktor Internal

dipicu oleh beberapa sebab: (i) Kondisi objektif teks al-Qur’an yang memungkinkan untuk

dibaca secara beragam, karena al-Qur’an mempunyai berbagai versi bacaan yang dikenal

sab’atu al-ahruf. (ii) Kondisi objektif dari kata-kata (kalimah) yang memungkinkan untuk

ditafsirkan secara beragam. Seperti ayat-ayat mutasyābihāt yang dita’wil dari berbagai segi
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sehingga mempunyai banyak arti. (iii) Adanya ambiguitas makna dalam al-Qur’an, yang

disebabkan adanya kata-kata musytarak, seperti kata al-Quru (dapat bermakna suci, dan

dapat pula haid). Sedangkan faktor eksternal (al-awāmil al-khariyyah) adalah faktor-faktor

yang berada di luar teks al-Qur’an, yaitu kondisi subyektif mufassir, seperti kondisi sosio-

kultural, politik, prejudice-prejudice (pra-anggapan) yang melingkupi mufassir (reader).

C. Pengertian Ulama Khalaf

Ulama Khalaf adalah secara harfiah berarti pengganti,dibelakang, atau dapat juga

yang ditinggalkan. Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal’ah ji menyatakan bahwa ulama

khalaf berarti ulama pasca tabi’al-tabi’īn. Kata khalaf biasanya di gunakan untuk merujuk

para ulama yang lahir setelah abad ke-III H dengan karakteristik yang bertolak belakang

dengan yang dimiliki salaf. Karakteristik yang paling menonjol dari khalaf adalah

penakwilan terhadap sifat-sifat Tuhan yang serupa dengan makhluk pada pengertian yang

sesuai dengan ketinggian dan kesucian-Nya.Dengan konotasi seperti ini, maka para ulama

seperti Ibn Hazm (wafat 1064 M), al Ghazali (wafat 1111 M), as-Sarahsi (wafat 1112

M),ar-Razi(wafat 1228 M),Ibn Qudamah (wafat 1242 M), an-Nawawi (wafat 1277 M),Ibn

Taimiyah (wafat 1328), Ibn Hajar al-Asqalani (wafat 1474 M), dan sebagainya, adalah

termasuk dalam kategori ulama khalaf.10

D. Karakteristik Penafsiran Ulama Salaf dan Ulama Khalaf terhadap al-Ayatu Al-

Sifat.

1. Penafsiran Salaf tentang Ayat-Ayat Sifat Allah

10Pengertian salaf dan khalaf | Lembaga Dakwah Adjhis (wordpress.com)



43

Pendapat ulama Salaf tentang sifat-sifat Allah mereka mengimani ayat-ayat tentang

sifat Allah Swt tanpa melakukan takwīl, ta’til, dan tasybīh Ayat-ayat sifat Allah Swt,

mereka mengimani dan tidak menanyakan kaifiyah (caranya), ataupun bentuknya, mereka

melakukan tafwidh ilallah yaitu menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Allah Swt sendiri.

Mereka menyucikan Allah Swt dari pengertian-pengertian lahir yang mustahil bagi Allah

Swt dan mengimani sebagaimana yang di terangkan dalam Al-Qur’an.11Dan berikut

contoh-contoh pendapat ulama Salaf tentang ayat- ayat sifat Allah.

Ucapan Abu Bakar Ash-Shiddiq ketika meninggalnya Nabi “ siapa yang

menyembah Muhammad Saw maka sesungguhnya beliau telah meninggal, dan siapa yang

menyembah dzat yang di langit , maka sesungguhnya dia maha hidup lagi tidak pernah

mati”.12

Imam Abu Hanifah berkata dinukil dari kitab Al-Fiqh Al-Abshath:” kita mensifati

Allah Swt sebagaimana Allah Swt mensifati dirinya sendiri. Allah Swt adalah Esa, dzat

yang padanya para hamba memohon, tidak melahirkan, dan tidak dilahirkan, dan tidak ada

yang menyamainya. Allah juga maha hidup, berkuasa, melihat, dan mengetahui. “Tangan

Allah di atas tangan-tangan mereka yang menyatakan janji setia kepada Rasul. Tangan

11 Rosihon Anwar, ‘Ulum al-Qur’an, h. 127

12 Diriwayatkan Oleh Al-Darimi dengan Sanad Shahih dan Al-Bukhari dalam Tarikhnya, dari Hadits
Nafi’ Dari Ibnu Umar, Lihat Adz-Dzahabi, Al Arasy Singgasana Allah, h. 598-599
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Allah Swt tidak seperti tangan makhluknya. Wajah Allah Swt tidak seperti wajah-wajah

makhluknya.13

Dalam ungkapan yang lain Imam Abu Hanifah juga berkata’’ Allah juga memiliki

tangan, wajah, dan diri seperti disebutkan oleh Allah Swt dalam Al-Qur’an. Maka apa

disebutkan oleh Allah Swt tentang wajah, tangan, dan diri menunjukan bahwa Allah Swt

mempunyai sifat yang tidak boleh direka-reka bentuknya. Dan juga tidak boleh disebutkan

bahwa tangan Allah Swt artinya kekuasaannya dan nikmatnya, karena karena hal tersebut

meniadakan sifat-sifat Allah Swt, sebagaimana pendapat yang dipegang ahli Qadar dan

golongan Mu’tazilah.14

Dalam kitab Fiqhul Akbar Abu Hanifa berkata” Allah Swt mempunyai tangan,

wajah, nafs seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur’an, dan Allah Swt tidak mengingkaran

penyebutan nama sifat itu dalam Al-Qur’an, semua itu adalah sifat- sifat yang tidak bisa

dikatakan bagaimananya (bila kaifa), dan tidak pula dikatakan tangan Allah Swt itu adalah

kekuasaan atau nikmatnya, sebab apabila dikatakan seperti itu maka itu adalah sikap

pembatalan sifat Allah Swt, dan ini adalah perbuatan Qadariyah dan Mu’tazilah.15

2. Penafsiran Khalaf tentang Ayat-Ayat Sifat Allah

1. Mu’tazilah

a. Sejarah Ringkas

13 Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumais, Aqidah Imam Empat, Diterjemahkan, Ali Mustafa
Yaqub, Distributor Direktorat Bidang Penerbitan Riset Ilmiah Departemen Agama, Wakaf, Dakwah dan
Bimbingan Islam, Saudi Arabiah, 1343 H, Hlm, 17

14 Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumais, Aqidah Imam Empat., h. 17-18

15 Rosihon Anwar, ulum Al-Qur’an..., Hlm, 127
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Mu’tazilah muncul ketika terjadinya perdebatan para ulama tentang pelaku dosa

besar terjadi ketika muncul perdebatan panjang antara Khawarij dan Murjiah, tentang

pendapat mereka tentang status pelaku dosa besar, muncul tokoh Washil bin Atha tampil

dengan pendapatnya sendiri yang berbeda dengan pendapat kedua kelompok

sebelumnya.Washil bin Aṭa mengemukakan pendapatnya ini dihadapan gurunya yaitu

Hasan al-Basri, lalu Washil bin Aṭa spontan disebut Mu’tazilah.

Washil bin Aṭa mengemukakan pendapatnya kepada gurunya Hasan al-Basri bahwa

para pelaku dosa besar tidak di neraka ataupun di surga namun ditempatkan disuatu tempat

diantara dua tempat yang disebut al-manzilatu baina al-manzilataīn, mereka berpendapat

bahwa pelaku dosa besar tidak kafir tidak mukmin, lalu Washil bin Aṭa keluar dari majelis

gurunya, lalu Hasan al-Basri kontan bereaksi seraya berkata : I’tazala ‘anna Washil. Sejak

itu Washil dan pengikutnya disebut dengan Mu’tazilah.

Menurut versi al-Baghdadi bahwa Washil dan temannya ‘Amr bin ‘Ubaid diusir

oleh Hasan al-Basri dari majelisnya, karena mereka membicarakan masalah qadar dan

pelaku dosa besar. Keduanya meninggalkan majelis Hasan al-Basri, mereka beserta para

pengikutnya disebut kaum Mu’tazilah.16

Menurut versi lainnya bahwa suatu ketika Qatadah bin Da’amah masuk ke masjid

basrah dan menuju majelis Amr bin Ubaid yang diduganya majelis Hasan al- Basri, setelah

mengetahui majelis yang didatanginya bukan majelis Hasan al-Basri, lalu Qatadah

mengatakan bahwa kaum ini adalah kaum Mu’tazilah . julukan Mu’tazilah berasal dari ide

16 Suryan A.Jamrah, Studi Ilmu Kalam, Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, 2015, h, 127
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mereka yang mengadakan istilah al-manzilatu baina al- manzilatain meraka mengasingkan

pelaku dosa besar.

Ada juga yang mengatakan bahwa sebab mereka dipanggil Mu’tazilah karena

mereka mengasingkan diri dari masyarakat sebab pada asalnya adalah penganut Syi’ah

yang patah hati akibat menyerahnya khilafah Hasan bin Ali bin Abi Thalib kepada

Khalafah Muawiyah dari bani Umayyah.17 Menurut teori baru yang dikemukakan Ahmad

Amin bahwa julukan Mu’tazilah sudah digunakan sebelum kejadian antara Washil bin Atha

dan gurunya, yaitu ketika terjadi pertikaian politik yang terjadi pada masa khalifah Ustman

bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Teori ini berdasarkan riwayat at-Thabari. Dan  Ahmad

Amin juga yang mengatakan dalam bukunya Fajar Islam, bahwa yang mula- mula

memberikan nama Mu’tazillah adalah orang-orang Yahudi karena kesamaan mereka

dengan orang-orang Pharisee tentang masalah konsep Tuhan.18

b. Pendapat Mu’tazilah tentang Ayat-Ayat Sifat Allah

Mu’tazilah memiliki lima dasar utama yang disebut al-Ushul al-Khamsa yaitu Al-

Tauhid, Al-Adl, Al-Wa’ad Wa Al-Wa’īd, Al-Manzilatu Baina Al-Manzilataīn, dan Al-Amr bi

Al-Ma’ruf Wa Al-Nahy An Al-Munkar. dalam kajian al-Tauhid terdapat pendapat mereka

tentang sifat-sifat Allah. Mu’tazilah termasuk kelompok yang meniadakan sifat Allah

(ta’til) atau Mua’tilllah mereka berupaya memelihara kemurnian tauhid dengan prinsip al-

tanzih. Menurut Mu’tazilah ayat-ayat tentang sifat jisim Allah harus ditakwil seperti

melihat ditakwil jadi menunggu rahmat, tangan ditafsirkan menjadi kekuasaan atau nikmat

17 Zainuddin, Ilmu Tauhid Lengkap, Solo, PT Rineka Cipta, 1992, h, 52

18 Ahmad Hanafi, Teologi Islam, Jakarta, PT Bulan Bintang, 2001, h. 65
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dan lain sebagainya berikut pendapat tokoh tafsir beraliran Mu’tazilah yang terkenal

Zamaksyari dalam tafsirnya.

Kelompok yang sepemikiran dengan Mu’tazilah dalam masalah sifat Allah adalah

Jahmiyah mereka para pengikut Jahm bin Shafwan, Khawarij, para Filosof, baik Filsafat

Murni, maupun Bathiniyah Isma’iliyah Qaramithah seperti Ibnu Sina ataupun Filsafat Sufi

Ittihadiyah seperti Ibnu Arabi, Ibnu Sab’in dan Anbu Faridh.19

2. Golongan Pertengahan

a. Al-Asy’ariyah

1. Sejarah singkat

Paham kelompok Asy’ariyah didirikan oleh Abu al-Hasan al-Asy’ari nama

lengkap Beliau adalah Abu al-Hasan ‘Aliy bin Ismaa’īl bin Abi Bisyr Ishāq bin Sālim bin

Ismaa’īl bin ‘Abdillah bin Muusaa bin Amir kota Bashrah, Bilaal bin Abi Burdah bin

Shahabat Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, Abu Muusaa ‘Abdullah bin Qais bin

Hadlaar Al-Asy’ariy Al-Yamaaniy Al-Bashriy. Ibnu ‘Asaakir membawakan riwayat

dengan sanadnya sampai Abu Bakr Al-Wazaan bahwa Abul-Hasan lahir pada tahun 260 H.

Akan tetapi, ada ulama lain yang mengatakan tahun 270 H. Wafat pada tahun 324 H,

sebagaimana dikatakan Ibnu Hazm.

Abul-Hasan telah menghabiskan banyak umurnya tenggelam dalam ilmu Kalam,

dan menjadi tokohnya, dengan mengikuti madzhab Mu’tazillah, dia tenggelam didalam

19 Al-Ẓahabi, Al-Arasy Singgasana Allah, h. 67
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aliran Mu’tazillah selama 40 tahun lamanya.20 Akan tetapi Allah Swt telah memberikan

kepadanya hidayah sehingga rujuk kepada madzhab Ahlus- Sunnah dan melaziminya.

Bahkan setelah itu, beliau sangat aktif memberikan bantahan-bantahan kepada maẓhab

yang telah ditinggalkannya itu.

Ibnu Katsīr rahimahulah berkata : “Sesungguhnya Al-Asy’arī dulunya seorang

Mu’taziliy, lalu bertaubat di kota Bashrah di atas mimbar. Kemudian ia menampakkan

kekeliruan dan kebobrokan Mu’tazilah”21

Abul-Hasan Al-Asy’arī mengambil ilmu Kalam dari gurunya, Abu ‘Aliy Al-

Jubaaiy, pentolah Mu’tazilah. Lalu ia meninggalkannya disebabkan mimpi yang ia lihat.

Kemudian ia rujuk dari Mu’tazilah dan menampakkan hal itu secara terang- terangan. Ia

naik ke atas mimbar Bashrah di hari Jum’at dan menyeru dengan suara yang lantang :

"Barangsiapa yang mengenalku, sungguh ia telah mengenalku. Dan barangsiapa yang

belum mengenalku, maka aku adalah Fulaan bin Fulaan. Dulu aku pernah berkata Al-

Qur’an itu makhluk, Allah tidak bisa dilihat di akhirat dengan penglihatan mata, dan

manusia menciptakan perbuatan mereka sendiri. Sekarang aku bertaubat dari ‘aqidah

Mu’tazillah dan (bahkan) membantah Mu’tazillah". Kemudian ia mulai membantah

Mu’tazillah dan menulis buku-buku tentangnya.

Berkata Ibnu Katsir : ‘Disebutkan bahwa Abul-Hasan mempunyai tiga keadaan

(fase).

20 Al-Ẓahabi, Al-Arasy Singgasana Allah, h.50.
21 Ibnu Katsir, Al-Bidāyah Wa al-Nihāyah, Diterjemahkan, Abu Ihsan Al-Asyari, Jakarta, Dār al

Haq, 2014, Jilid 11, h. 187.



49

Fase Pertama, fase Mu’tazilah yang telah ia tinggalkan secara total.

Fase Kedua, menetapkan sifat ‘Aqliyyah Allah, yaitu : Al-Hayāh (Hidup), Al-‘Ilm

(Mengetahui), Al-Qudrah (Berkuasa), Al-Irādah (Berkehendak), Al-Sam’ (Mendengar), Al-

Bashar (Melihat), dan Al-Kalaam (Berkata-kata). Namun ia men- ta’wil sifat khabariyyah

seperti Al-Wajh (Wajah), Al-Yadain (Dua Tangan), Al- Qadam (Kaki), As-Saaq (Betis), dan

yang semisalnya.

Fase Ketiga, menetapkan seluruh sifat Allah tanpa takyif, tasybiih, dan membiarkannya

menurut metode/manhaj Salaf. Dan itulah jalan yang ditempuhnya dalam Al-Ibānah yang

merupakan tulisannya terakhir kali.

b. Pandangan Asy’ariyah tentang Ayat-Ayat Sifat Allah

Dalam golongan Asy’ariyah setelah zaman imam Abu Hasan al-Asy’ari terbentuk

tiga kelompok dalam memahami ayat-ayat tentang sifat Allah Swt:

a. Kelompok Al-Baqillani kelompok ini dalam memahami ayat-ayat sifat Allah Swt

lebih condong kearah Mu’tazillah yaitu meniadakan sifat bagi Allah Swt.22

b. Kelompok Al-Juwaini kelompok ini dalam memahami ayat-ayat sifat Allah Swt

dengan metode takwil seperti dinukil dalam terhadap pendapat Juwaini bahwa

menurutnya tangan tuhan harus diartikan kekuasaan tuhan, mata tuhan harus

diartikan dengan penglihatan tuhan dan wajah tuhan harus diartikan dengan wujud

tuhan.

c. Al-Ghazali seorang tokoh yang mngembalikan pemikirannya kepada imam Asy’ari

yaitu memahami ayat-ayat sifat Allah Swt dengan literal atau menurut harfiah.

22 Suryan A.Jamrah, Studi Ilmu Kalam., h, 158
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Namun tetap berupaya menghindari tasybih, tajsim, maupun anthoropomorphisme

dengan istilah bila kaifa. Menurutnya, Allah Swt mempunyai muka, tangan, dan

mata seperti yang dikemukakan oleh beberapa ayat Al-Qur’an tanpa harus

mempertanyakan dan menjelaskan bagaimana hakikatnya ( la yukayyaf wa la

yuhad).23

Dalam ini Quraish shihab ketika menafsirkan surah Shad ayat 75 tentang makna

ayat ‘’khalaqtu bi yadayya/ ku ciptakan dengan kedua tanganku” beliau lebih

mencondongkan untuk mentakwil ayat ini beliau berkata diperbincangkan maknanya oleh

para ulama, ada yang mengambil jalan pintas, lantas berkata bahwa ada sifat khusus yang

disandang Allah dengan nama itu sambil menegaskan bahwa Allah  maha suci dari segala

sifat keberadaan/jasmani dan keserupaan dengan makhluk, ada juga yang memahami kata

tangan dalam arti kekuasaan, dan penggunaan bentuk dual sekedar untuk

mengimformasikan bertapa kekuasaannya itu. Ada lagi yang berpendapat bahwa maksud

dengan kedua tangan adalah anugerah duniawi dan ukhrawi yang di limpahkannya kepada

manusia atau sebagai isyarat tentang kejadian manusia dari dua unsur utama, yakni debu

tanah dan juga ruh ilahi. Kemudian beliau mengutakan menurut beliau pendapat yang lebih

memuaskan adalah memahami kata tersebut sebagai isyarat tentang bertapa manusia

memeroleh penanganan khusus dan penghormatan dari sisi Allah. Dari ini pula sehingga

ayat ini tidak menggunakan bentuk tunggal untuk kata tangan tetapi bentuk dual, yakni

yadayya/kedua  tangannya.24 beliau menafsirkan ayat dalam surah Al-Rahman ayat 27 pada

23 Suryan A.Jamrah, Studi Ilmu Kalam, h. 156

24 Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Jakarta, Lentera Hati, 2007, h. 419
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kata wajhu rabbika/ wajah tuhanmu dengan diartikan sebagai zat atau diri sesuatu, dan

itulah menurut ulama dewasa ini makna kalimat wajah tuhanmu.25

Dalam hal ini Imam Syaukani lebih memilih tawaquf tidak menguatkan pendapat

satu sama lain beliau hanya memaparkan pendapat para ulama terhadapnya sebagaimana di

nukil dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan makna kedua tangan ‘ menurutnya ada yang

mengatakan maksud tangan disini adalah shillahnya sebagai kiasan seperti firmannya ‘’dan

tetap kekal wajah tuhanmu (QS.Ar-Rahman.27) pendapat lain mengatakan bahwa

maksudnya adalah kekuasaan dan pendapat lain menyebutkan, bentuk tatsniyah (kata

berbilang dua) yakni kata dengan kedua tanganku untuk menunjukkan bahwa itu tidak

bermakna kekuatan dan kekuasaan, tapi menunjukan bahwa itu adalah termasuk diantara

sifat-sifat Allah Swt.26

Dalam hal ini pendapat aliran Asy’ariyah hampir sama dengan pemikiran

Maturidiyah yaitu para pengikut Abu Manshur Al Maturudi wafat tahun 333 H,

pemikirannya sangat mirif dengan aliran Asy’ariyah Muta’akhirin.27

b. Ibnu Taimiyyah

1. Sejarah Singkat

25 Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Jakarta, Lentera Hati, 2007, h, 298.

26 Muhammad Asy-Syaukani, Fathul Qodir,Diterjemahkan, Amin Hamzah, Besus Hidayat Amin,
Jakarta, Pustaka Azam, 2012, h. 624

27 Al-Ẓahabi, Al-Arasy Singgasana Allah, h.63



52

Beliau adalah Syaikhul Islam Al Imam Ahmad bin Abdul Halim bin Abd al-Salam

bin Abdullah bin Muhammad bin Al Khadr bin Muhammad bin Al Khadr bin Ali bin

Abdullah bin Taimiyyah Al Harani al-Dimasqi. Nama Kunyah beliau adalah Abul ‘Abbas.

Beliau lahir didaerah Haron pada tanggal 12 Rabi’ul awwal 661 H, ada yang menyatakan

diwilayah Haman, wilayah Irak.28 beliau adalah pelopor dakwah salafiyah, beliau berusaha

mengembalikan pemikiran dan manhaj umat Islam kepada generasi awal yaitu para

Sahabat, Tabiin dan Tabiit tabiin.

2. Pendapat Ibnu Taimiyah tentang Ayat-Ayat Sifat Allah

Pendapat beliau tentang ayat-ayat sifat Allah beliau condong kepada pemahaman

ulama Salaf yaitu mengimani tanpa mentakwil, ta’til, tasybih dan lain- lain ,beliau

mengimani Allah punya kedua tangan, kedua mata, wajah, bersemayam dan lain-lain tanpa

menanyakan kaifiyyah-nya atau hakikatnya. Menurut keyakinan mereka tentang masalah

tauhid asma’ wa sifat, bahwa Allah Swt memiliki nama dan sifat yang ditetapkan oleh Al-

Qur’an atau Hadist Rasulullah Saw, harus diimani seperti apa adanya tanpa perlu

pentakwilan.29

28 Salihun A. Nasir, Pemikiran Kalam (Teologi Islam) Sejarah, Ajaran Dan Pemikiran, Jakarta,
Rajawali Pers, 2012, h. 279

29 Abdul Mun’im Kholil, Dkk, Ensiklopedi Sekte Hitam Putih Aliran Dan Gerakan Islam
Kontemporer, Sidoarjo, Bina Aswaja, 2014, h. 53-53
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Paham Salaf yang disebarkan Ibnu Taimiyah ini, tidak melakukan takwil terhadap

ayat-ayat mutasyabihat dan mereka melakukan tafwidh seperti tangan Allah Swt sama

sekali tidak sama dengan manusia pendapat mereka diantara ta’til dan tasybih.30

Diantara ulama-ulama yang mengikuti jejak beliau adalah murid-muridnya salah

satunya Imam Ibnu Qoyim Al-Jauzi dan imam-imam negeri Haramain berikut pendapat

mereka:

Ibnu Qayyim dalam tafsirnya berkata” Pujian di dunia dan di akhirat hanya layak

diberikan kepada Ẓat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan, yang karena

itu dia layak dipuji. Oleh karena itulah orang-orang Salaf menamakan kitab-kitab yang

mereka susun tentang Al-Sunnah dan penetapan sifat-sifat Allah, ketinggian-Nya atas

makhluk-Nya, kalam dan pembicaraan-Nya, dengan “Kitab Tauhid”. Penafian sifat-sifat

itu, pengingkaran dan pengufurannya merupakan pengingkaran terhadap Allah Swt Yang

Maha Pencipta. Tauhid-Nya ialah menetapkan sifat-sifat kesempurnaan dan membebaskan-

Nya dari penyerupaan dan kekurangan. Sementara golongan Mu’thilah menjadikan

pengingkaran sifat dan pengguguran penciptanya sebagai tauhid. Mereka juga menjadikan

penetapannya bagi Allah Swt sebagai penyerupaan dan penitisan. Mereka menamakan

sesuatu yang batil dengan sebutan kebenaran, karena kesenangan kepadanya dan sebagai

hiasan yang mereka buat-buat.31

30 Salihun A. Nasir, Pemikiran Kalam (Teologi Islam) Sejarah, Ajaran Dan Pemikiran, h. 284
31 Ibnu Qoyim,Tafsir Ibnu Qoyim Tafsir Ayat-Ayat Pilihan, Diterjemahkan, Kathur Suhardi, Jakarta,

Dār al-Falah, 2002, h. 27-28



54

Syaikh Fu’ad Abdul Aziz Al-Syalhūb mengatakan dalam bukunya’’ maka  kita

menetapkan sifat-sifat Allah Swt dan nama-namanya yang husna sesuai dengan

ketinggiannya secara sempurna,. Dan tidak kita menetapakan bagi Allah semua yang

disebutkan di dalam kitabnya dan Hadits yang shahih dari Rasulullah Saw. Kemudian kita

tidak menolak, menanyakan tata caranya, mempermisalkan atau mengubah dan mentakwil

sesuatu pun dari sifat-sifat dan nama-namanya yang husna.32

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Uṣaimin berkata tauhid asma’ wa sifāt yaitu

mengesakan Allah Swt dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang ada dalam kitabnya dan

Sunnah Rasul-nya. Tauhid ini terwujud dengan menetapkan apa yang ia tetapkan dan

meniadakan apa yang ia tiadakan tanpa memalingkan (baik makna maupun lafaz), tanpa

menolak (nama dan sifat Allah Ta’ala) dan tidak menanyakan kaifiyahnya, dan tidak pula

menyamakannya dengan makhluknya.78

3. Mujassimah dan Musyabbihah

1. Sejarah Singkat

Pada umumnya Mujassimah atau Musyabbihah tidaklah memiliki kelompok-

kelompok seperti kelompok-kelompok aliran dalam islam Murjiah, Syi’ah, Khawarij, dan

lain- lain, pada dasarnya mereka yang berfaham Mujassimah atau Musyabbihah adalah

orang per orang atau individu yang memunculkan sebuah pemikiran yang menyimpang dan

membedakan pendapatnya dari firqah-firqah sebelumnya, sedangkan sejarah munculnya

pemikiran Mujasimah atau Musyabihah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani

32 Fu’ad Abdul Aziz Asy-Syalhub, Aqidah dan Murni Solusi Problematika Umat, Diterjemahkan,
Abu Abdurrahman, Malang, Nurul Qalb, 2008, h. 18
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yang mereka memunculkan pemikiran Allah mempunyai anak, kikir, letih, seorang laki-laki

dan lain-lain.33 Sebagaimana yang dijelaskan Allah Swt dalam firmannya Q.S al-Māidah/5:

18

ؤُٓهُۚۥ  ِ وَأحَِبَّٰ َّ ؤُٓاْ ٱ رَىٰ نحَۡنُ أبَۡنَٰ …وَقاَلتَِ ٱلۡیھَوُدُ وَٱلنَّصَٰ

Terjemahannya :

Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: "Kami ini adalah anak-anak Allah
dan kekasih-kekasih-Nya…34

Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu dalam firmannya Q.S al-

Māidah/5: 64

ِ مَغۡلوُلةٌَۚ غُلَّتۡ أیَۡدِیھِمۡ وَلعُِنوُاْ بمَِا قاَلوُاْۘ بلَۡ یدََا َّ هُ مَبۡسُوطتَاَنِ ینُفقُِ كَیۡفَ یشََاءُٓۚ وَقاَلتَِ ٱلۡیھَوُدُ یَدُ ٱ
وَ  نٗا وَكُفۡرٗاۚ وَألَۡقیَۡناَ بیَۡنھَمُُ ٱلۡعَدَٰ بِّكَ طغُۡیَٰ آ أنُزِلَ إلِیَۡكَ مِن رَّ نۡھمُ مَّ ةَ وَٱلۡبغَۡضَاءَٓ إلِىَٰ وَلیََزِیدَنَّ كَثیِرٗا مِّ

مَةِۚ كُلَّمَآ أوَۡقدَُواْ نَارٗا لِّلۡحَرۡبِ  ُ لاَ یحُِبُّ یوَۡمِ ٱلۡقیَِٰ َّ ُۚ وَیسَۡعَوۡنَ فيِ ٱلأۡرَۡضِ فسََادٗاۚ وَٱ َّ أطَۡفأَھَاَ ٱ
ٱلۡمُفۡسِدِینَ  

Terjemahannya :

Orang-orang Yahudi berkata: "Tangan Allah terbelenggu", sebenarnya tangan
merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang
telah mereka katakan itu. (Tidak demikian), tetapi kedua-dua tangan Allah
terbuka; Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al Quran yang
diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah
kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Dan Kami telah
timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap
mereka menyalakan api peperangan Allah memadamkannya dan mereka berbuat

33 Arfah Nurhaya, Al-Dakhil Dalam Tafsir, h. 12
34 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 111
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kerusakan dimuka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat
kerusakan.35

Orang-orang Nasrani menyatakan Allah Swt adalah tuhan bapak yang berarti laki- laki:

Golongan Musyabbihah golongan yang berpendapat “ tangan Allah Swt seperti

tanganku, kakinya seperti kakiku, penglihatnnya seperti penglihatanku dan ini ucapan telah

disinggung oleh para ulama Salaf seperti Zaid bin Harun, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin

Rahawaih dan lain-lain.36

Yang peretama kali membicarakan tentang tasybih adalah kelompok- kelompok

Syiah, ucapan-ucapan tasybīh semuanya dikabarkan berasal dari imam- imam Syi’ah

terdahulu diantara pendahulu Syi’ah dari golongan Al-Bayaniyah Syiah radikal pengikut

Bayan bin Sam’ah Al-Tamimi yang pernah mengatakan bahwa Allah Swt itu berbentuk

manusia, dan sesungguhnya dia akan binasa seluruhnya kecuali wajahnya.37 Golongan

Mughiriyah mereka adalah Sahabat  Mughirahbin Said, ia pernah berkata bahwa ia adalah

Nabi, dan bahwa ia adalah nama Allah yang maha besar, dan sesembahan mereka adalah

seorang laki-laki dari cahaya diatas kepalanya ada mahkota” dan kelompok Hisyamiyah

dan Jawaribiyah yang pernah mengatakan menyifati sesembahannya, bahwa dia memiliki

semua anggota tubuh manusia kecuali jenggot dan kemaluan.

Kemudian diantara golongan Mujasimah yaitu golongan Sufi Ekstrem diantara

pendapat mereka, memungkinkan Allah untuk merangkul, bersentuhan, duduk-duduk

didunia. Dan diantara mereka ada yang mengatakan Allah memiliki anggota-anggota tubuh

35 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 118
36 Al-Ẓahabi, Al-Arasy Singgasana Allah, h. 123
37 Al-Ẓahabi, Al-Arasy Singgasana Allah, h. 125
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daging, darah dalam bentuk manusia, dan dia memiliki anggotaseperti yang dimiliki

manusia.38

2. Pendapat Mujasimah terhadap Sifat-Sifat Allah.

Orang-orang yang berpemikiran jisim atau tasybih adalah orang-orang yang

menyamakan Allah dengan makhluk seperti Allah mempunyai tangan, kaki, mata, mulut

dan lain-lain sesuai dengan nama pemahaman mereka yaitu jisim atau jasad dan tasybih

(penyerupaan).

38 Al-Ẓahabi, Al-Arasy Singgasana Allah, h. 131
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BAB III

WUJUD Al-ĀYATU AL-ŞIFAT DALAM AL-QUR’AN

A. Ayat-ayat Ṣifat dalam Al-Qur’an

Salah satu tema yang paling kontroversial dalam sejarah penafsiran al-Qur’an

adalah tafsir atas ayat-ayat yang memuat keterangan sifat-sifat Allah. Hal ini dikarenakan ia

secara langsung berurusan dengan prinsip-prinsip terkait dasar keyakinan akidah Islam.

Dalam khazanah Ilmu Tafsir, hal ini bertolak dari titik pembahasan terkait dua status ayat

al-Qur’an; muhkām dan mutasyābih. Para ulama banyak memberikan pengertian terhadap

dua istilah ini. Di antaranya yang populer adalah bahwa muhkām merupakan suatu kata

yang memiliki indikasi makna yang jelas, tidak menerima nasakh, dan sebagai ayat yang

hanya memiliki satu alternatif pemaknaan. Sedangkan mutasyābih merupakan suatu kata

yang memiliki indikasi makna yang samar, dan memuat beberapa kemungkinan

pemaknaan.1 Salah satu bagian dari pembahasan kajian mutasyābih adalah ayat-ayat yang

berkaitan dengan sifat dan perihal Allah Swt yang dinamakan dengan ayat-ayat sifat (āyātu

al-ṣifāt atau mutasyābih al-ṣifāt). Menurut al-Zarqānī, tema ini telah mengundang banyak

perdebatan di kalangan para ulama, baik di zaman dahulu bahkan sampai masa belakangan,

bahkan tak jarang beberapa fitnah terjadi karena perbedaan tersebut.2

Dalam pemetaan al-Zarqānī, terdapat tiga mażhab utama di kalangan para ulama

terkait penafsiran ayat-ayat sifat: Pertama, Kelompok Salaf yang juga dikenal dengan al-

Mażhab al-Mufawwiḍah yang menyerahkan makna ayat tersebut kepada Allah setelah

1 Muhammad ‘Abd al-Aẓīm Al-Zarqānī, Manāhil al-Irfān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, h. 215
2 Muhammad ‘Abd al-Aẓīm Al-Zarqānī, Manāhil al-Irfān fī ‘Ulūm al-Qur’ān,  h. 226
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mensucikan Allah dari perkara-perkara yang mustahil pada Allah Swt. Kedua, Kelompok

Khalaf yang juga dikenal sebagai al-Mażhab al-Mu`awwilah yang menakwilkan ayat sifat

ke dalam sebuah tafsiran yang layak bagi Allah. Mereka juga terbagi dua; kelompok yang

menakwilkan kepada sifat sam’iyyah yang tidak diketahui secara spesifik, sebagai

tambahan atas sifat yang diketahui secara spesifik. Hal ini misalnya diwakili oleh Abu

Hasan al-Asy’ari. Selanjutnya ada kelompok yang menakwilkan kepada sifat atau makna

yang diketahui secara spesifik. Sebuah kata yang makna literalnya mustahil bagi Allah

ditakwilkan ke dalam makna lain yang masih ditolelir oleh cakupan makna kata

bersangkutan dan layak bagi Allah dalam pandangan akal dan syariat. Kelompok ini

diwakili Ibn Burhān. Ketiga, Kelompok Moderat (al-Mutawassiṭīn) sebagaimana diwakili

Ibn Daqīq al-‘īd yang menyatakan jika takwil tidak terlalu jauh dari cakupan makna kata,

maka ia tak mengapa, akan tetapi jika takwil jauh dari cakupan makna kata bersangkutan, ia

memilih cara salaf.3 Di antara contoh ayat-ayat sifat yang terpopuler adalah QS. Ṭaha: 5

نُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتوََىٰ  حۡمَٰ )٥(ٱلرَّ

Terjemahnya :

"(yaitu) Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas Arsy.4

Makna literal lafaz istawā pada ayat di atas adalah “bersemayam” yang jika

dimaknai demikian menjadi sebuah hal yang mustahil bagi Tuhan, dengan alasan

keserupaan dengan makhluk-Nya. Kelompok salaf akan menyerahkan makna kata tersebut

kepada Allah yang lebih mengetahui akan maksudnya, mengingat tidak adanya dalil untuk

menentukan makna tersebut. Sedangkan Kelompok khalaf akan mentakwilkan kata ini.

3 Muhammad ‘Abd al-Aẓīm Al-Zarqānī, Manāhil al-Irfān fī ‘Ulūm al-Qur’ān,  h. 228
4 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjamahnya, h. 623
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Menurut mereka tidak mungkin Allah menyampaikan wahyu kepada hamba-Nya dengan

sesuatu yang tidak mereka pahami. Kelompok Asyā’irah menakwilkan kata tersebut secara

tidak spesifik dengan mengatakan bahwa ayat tersebut mengabarkan bahwa Allah memiliki

sebuah sifat sam’iyyah yang tidak diketahui secara spesifik yang disebut dengan sifat al-

istiwā. Sedangkan kelompok belakangan (muta`akhkhirin) menakwilkan kata ini dengan al-

istīlā` (menguasai) dan al-Qahr (menundukkan), karena dua makna ini masih tercakup

dalam alternatif makna kata istawa.5

B. Identifikasi Ayat-Ayat Sifat

Ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Tuhan adalah sekelompok ayat yang

disepakati oleh para ulama masuk dalam wilayah mutasyābih. Ayat-ayat ini pulalah yang

selalu mewarnai pergolakan pemikiran para ulama dan selalu menjadi sumber polemik

dalam memberi makna yang sepadan. Ayat-ayat sifat adalah salah satu bagian dari ayat-

ayat mutasyābihāt yang merupakan salah satu dari sekian ayat (tanda-tanda) kekuasaan

Allah yang sampai sekarang menjadi pembahasan menarik untuk dikaji. Perlu diketahui

bahwasannya sifat-sifat Allah banyak diperdebatkan oleh para mufassir adalah perdebatan

tentang ayat-ayat sifat yang memberi prasangka tasybīh, apakah ayat tersebut harus

dipahami secara zahir ataukah harus ditakwil. Penulis akan membahas ayat-ayat tersebut

yang di mana ayat ini jika tidak dipahami dengan metode-metode tertentu akan mengalami

keganjalan. Seperti, Yad Allāh yang artinya tangan Allah. Jika dipahami secara bahasa saja

ini akan membuat orang berpikir bahwa Allah memiliki tangan seperti halnya manusia

memiliki tangan. Sedangkan pemahaman seperti ini bertolak belakang dengan konsensus

ummat Islam bahwasanya Allah Maha Suci dari sifat-sifat makhluknya. Oleh karena itu

5 Muhammad ‘Abd al-Aẓīm Al-Zarqānī, Manāhil al-Irfān fī ‘Ulūm al-Qur’ān,  h. 229
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terdapat banyak perbedaan pendapat para pakar tafsir dalam memahami ayat-ayat tersebut

Adapun yang menjadi objek kajian pada ayat-ayat mutasyābihāt tentang ayat-ayat sifat

tajsim Tuhan. Berikut lafal dan ayat-ayat yang masuk didalam kategori sifat samiiyyah dan

tajsim Tuhan tersebut antara lain :

a. Lafal Istawā QS Ţaha/20: 5

نُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتوََىٰ  حۡمَٰ )٥(ٱلرَّ

Terjemahnya :

"(yaitu) Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas Arsy.6

b. Lafal Jā’a QS al-Fajr/89: 22

ا   ا صَفّٗ )٢٢(وَجَاءَٓ رَبُّكَ وَٱلۡمَلكَُ صَفّٗ

Terjemahnya :

"Dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris.7

c. Lafal Fauq QS al-An'am/6: 18

)١٨(وَھوَُ ٱلۡقاَھِرُ فوَۡقَ عِباَدِهِۚۦ وَھوَُ ٱلۡحَكِیمُ ٱلۡخَبیِرُ  

Terjemahnya :

Dan dialah yang berkauasa atas sekalian hamba-humba-Nya. dan dialah yang
Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.8

d. Lafal Janbun QS al-Zumar/39: 56

خِرِینَ   ِ وَإنِ كُنتُ لمَِنَ ٱلسَّٰ َّ طتُ فيِ جَنۢبِ ٱ حَسۡرَتَىٰ عَلىَٰ مَا فرََّ )٥٦(أنَ تقَوُلَ نفَۡسٞ یَٰ

6 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjamahnya, h. 623
7 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjamahnya, h. 1329
8 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjamahnya, h. 250
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Terjemahnya:

“Supaya jangan ada orang yang mengatakan: "Amat besar penyesalanku atas
kelalaianku dalam (menunaikan kewajiban) terhadap Allah, sedang Aku
Sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan(agama Allah).9

e. Lafal Wajah QS al-Rahmān/55: 27

كۡرَامِ   لِ وَٱلإِۡ )٢٧(وَیبَۡقَىٰ وَجۡھُ رَبِّكَ ذُو ٱلۡجَلَٰ

Terjemahnya:

"Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.10

f. Lafal ‘Ain QS Ţaha/20: 39

)٣٩(وَلتِصُۡنَعَ عَلىَٰ عَیۡنِيٓ  

Terjemahnya:

..Dan supaya kamu diasuh atas mata-Ku..11

g. Lafal Yadun QS al-Fath/48: 10

ِ فوَۡقَ أیَۡدِیھِمۚۡ  َّ یدَُ ٱ
Terjemahannya :

..Tangan Allah di atas tangan mereka.. 12

h. Lafal Nafs QS Āli-‘Imran/3: 28

ِ ٱلۡمَصِیرُ   َّ ُ نفَۡسَھُۗۥ وَإلِىَ ٱ َّ رُكُمُ ٱ )٢٨(وَیحَُذِّ

Terjemahnya:

9 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjamahnya, h. 974
10 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjamahnya, h. 1138
11 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjamahnya, h. 628
12 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjamahnya, h. 1081
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.. Dan Allah memperingatkan kamı terhadap diri-Nya...13

Dalam ayat-ayat ini terdapat beberapa kata yang disifati oleh Allah swt seperti kata

"bersemayam", "datang", "di atas "sisi" "wajah", "mata, tangan", dan "diri" yang

dibangsakan atau dijadikan sifat Jizim Allah. Kata-kata ini menunjukkan keadaan, tempat,

dan anggota yang layak bagi makhluk yang baharu. Karena dalam ayat-ayat tersebut kata-

kata ini dibangsakan kepada Allah yang qadīm (absolute), maka sulit dipahami maksud

yang sebenarnya.

A. LAFAL ISTAWA (ٱسۡتوََى) BERSEMAYAM

Q. S. Ţaha (20) : 5)

نُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتوََىٰ  حۡمَٰ )٥(ٱلرَّ
Terjemahnya:

"Yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas Arsy.”14

Lafal istawa ayat di atas adalah lafal yang mutasyābih. Akar kata ini adalah sin, waw,

dan ya. Artinya dasarnya adalah kokoh dan lurus, rata dan menguasai.15 Secara leksikal

lafaz ini berarti bertahta, kepemilikan dan pelindung sesuatu.16 Muḥammad 'Ali al-

Shaukānī dalam tafsirnya Fatḥ al-Qadīr juga mempunyai pandangan yang sama dengan

pandangan Al-Sa’di dan juga al-Shinqītī, dia mengatakan tentang ayat ini bahwa, para

ulama telah berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat ini bahkan terpecah menjadi empat

belas pendapat; akan tetapi yang paling tepat adalah pendapat yang sesuai dengan

pandangan Salaf al-Salih, yaitu beristiwa di atas 'Arsy tanpa menanyakan bagaimana cara

13 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjamahnya, h. 100
14 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjamahnya, h. 623
15 Ibrahim Anis, Al-Muj’am al-Washith , Juz I (Cet. I Kairo: Al-Maktabah al Islamiyah, 1972), h. 434
16 Ibrahim Anis, Al-Muj’am al-Washith, h. 434
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beristiwa-Nya, akan tetapi menyakini beristiwa sesuai dengan keagungan-Nya serta

mensucikan dari sesuatu yang tidak layak untuk-Nya seperti menyamakan dengan

makhluk-Nya, dan istiwa dalam bahasa Arab artinya tinggi dan menetap. 'Arsy secara

bahasa artinya singgasana khusus milik raja, adapun secara istilah dalam pembahasan ini

adalah singga sana yang mana yang Maha Agung dan Maha Pengasih berada di atasnya.

'Arsy ini adalah makhluk yang paling besar dan ‘Arsy ini disifati oleh dengan ‘Aẓīm ('Arsy

yang besar)17 , Karīm (Arsy yang mulia)18 dan Majīd (‘Arsy yang agung).

Di dalam al-Qur’an padanan kata ini selalu dikuti oleh ‘ala al-Arsy. Dengan padanan

ini al-Qur’an menggunakannya sebanyak 6 kali, masing-masing pada (QS al- A raf /17:

54), (QS Yunus/10: 3), (QS al-Ra'd/13: 2), (QS al-Furqan/125: 59), (QS al-Sajadah/32: 4)

dan (QS al-Hadīd/57: 4). Satu padanan lain yang diungkap oleh al-Qur’an adalah ‘alā al-

Arsy istawā yang hanya sekali digunakan yaitu pada QS Ţaha/20: 5. Apabila masing-

masing ayat tersebut diperhatikan dan dengan menggunakan teknik munasabah antara ayat

sebelumnya dan sesudahnya, hampir seluruh ayat-ayat dimaksud mengungkap kebesaran

dan keagungan Tuhan di dalam mencipta, khususnya tentang langit dan bumi.

Kata istawā di kenal oleh bahasa, "Kaifiyah / cara-Nya melakukan istawa tidak

diketahui, mempercayainya adalah wajib dan menanyakanya adalah bid'ah. Demikian

ucapan Imam Malik ketika makna kata tersebut ditanyakan maknanya dengan mengalihkan

17Al-'Arsy di sifati dengan al-Aẓīm sebagaimana dalam QS al-Taubah/9: 129: هَ الا لـَ ُ لآَ ا بيَِ  فاَن توََلوۡاْ فقَُلۡ حَسۡ
لعَۡظِيمِ   لعَۡرۡشِ  ۡتُۖ وَهُوَ رَب لَیَۡهِ توََكل ;Jika mereka berpaling (dari keimanan), Maka Katakanlah: "Cukuplah bagiku)هُوَۖ 

tidak ada Allah selain Dia. hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Allah yang memiliki ‘Arsh
yang agung").

18 Al-'Arsy disifati dengan al-Karīm sebagaimana dalam QS al-Mu'minūn/23: 116: هَ الا لـَ لحَۡقۖ لآَ ا  ُ ِ لمَۡ  ُ لىَ  َعَـ فَ
لكَۡرِيمِ   لعَۡرۡشِ  Maka Maha Tinggi}هُوَ رَب , raja yang sebenarnya; tidak ada Allah selain Dia, Allah (yang mempunyai)
‘Arsy yang mulia.



65

makna kata istawā. Penggalan ayat ini bagaikan menegaskan tentang kekuasaan Allah

SWT. Dari makna dasarnya, yaitu bersemayam ke makna majazi yaitu "berkuasa" dan

dengan demikian dalam mengatur dan mengendalikan alam raya, tetapi tentu saja hal

tersebut sesuai dengan kebesaran dan kesucian-Nya dari segala sifat kekurangan atau

kemahlukannya

Istawā mengandung makna beragam, yakni dapat bermakna bersemayam atau duduk,

tapi dapat pula bermakna kekuasan (al-Qudrah). Maka makna pertama tidak mungkin atau

mustahil bagi Allah, karena bertentangan dengan ayat muhkamāt pada Q.S. Al-Syūrā/42:11

ــمِيْـعُ الـْبـَصِـيْـر …ليَْــسَ كَمِـثـْـلـِـهِ شَــيْئٌ وَهُــوَ السَّ

Terjemahnya :

Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar
dan Melihat.19

Ibn Kaśīr mengatakan bahwa tidak serupa dengan makhluk, karena makhluk itu

berpasang-pasangan sedangkan Diri-Nya Esa, yang semua makhluk bersandar dan butuh

pada-Nya. Dia adalah Allah yang tidak ada satu makhlukpun yang sama dengan-Nya.20

Lafal "Laisa kamislihī syaiun" ini memberikan faidah bahwa tidak serupa dengan sesuatu

apapun, dan lafal "wa huwa al-Samī'u al-Baṣīr" ini memberikan faidah bahwa sifat tidak

boleh di palingkan maknanya pada makna yang lain atau bahkan dihilangkan hanya karena

seperti sifat makhluk-Nya.

19 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjamahnya, h. 1015

20 Aḥmad Muḥammad Shākir, 'Umdatu al-Tafsīr Muhktaṣar Tafsīr al-Qur`an al-‘Aẓīm, (al-
Mansurah: Dar al-Wafa, 1425), h. 220.
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Ayat ini meniadakan persamaan dan persekutuan antara Allah dengan makhluk,

segala sesuatu yang menjadi kekhususan makhluk adalah hal yang negatif bagi Allah,

berbeda dengan hal-hal yang mensifati Allah dan juga mensifati hamba sesuai dengan

kelayakannya seperti ilmu, qudrah, rahmah dan lain sebagainya, semua ini bukan satu hal

negatif bahkan termasuk sifat yang ditetapkan untuk Allah yang tidak disamakan dengan

seorangpun dari hamba, bahkan apa yang telah ciptakan di surga berupa makanan,

minuman, pakaian tidak sama dengan apa yang ada di dunia walaupun sama dalam

penamaan, padahal keduanya adalah makhluk. Maka al-Khalik lebih jauh perbedaannya

dengan makhluk.21 Dari pembahasan ini sangat jelas bahwa Allah telah menyatakan bahwa

diri-Nya berbeda dengan makhluk-Nya. Persamaan nama sifat sama sekali tidak

memastikan persamaan hakekat, hal ini berbeda-beda sesuai kapada apa sifat itu

disandarkan.

Adapun dalam pandangan al-Zamakhsyari dalam tafsimya yaitu al Kasysyāf, dalam

menafsirkan Āyatu al-Şifat, dia mengemukakan bahwa kaum mu'tasilah percaya akan

kesucian Tuhan. Menurutnya, karena Tuhan bersifat immateri maka tidaklah dapat

dikatakan bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat jasmani Tuhan menurut mereka tidak dapat

mempunyai badan materi dan oleh karena itu tidak mempunyai sifat-sifat jasmani. Karena

itu ayat-ayat al-Qur’an yang menggambarkan bahwa Allah mempunyaí sifat-sifat jasmani

21 Muḥammad Jamāl al-Dīn al-Qāsimī, Tafsīr al-Qāsimi/ Maḥāsin al-Tawīl, (Beirūt: Dār al-Kutub al-
'Ilmiyyah, 1424 H), h. 571.
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harus diberi interpretasi lain. Seperti lafaż Istawa, ia memberikan ma'na kinaya bahwa

istawā disitu bermakna singgasana, tahta.22

Al-Shinqīṭī dalam tafsirnya Aḍwā al-Bayān mempunyai penafsiran yang sangat

bagus dalam masalah sifat ini, dia mengatakan tentang ayat ini bahwa ayat ini termasuk ke

dalam ayat-ayat yang menerangkan sifat Allah, seperti "Tangan di atas tangan mereka" (al-

Fath:10) dan lain sebagainya; ayat seperti ini tidak dimengerti oleh banyak manusia

sehingga kebanyakan mereka tersesat, sebagian mereka memilih jalan ta'ṭīl (menghilangkan

sifat ini dari ) dan sebagian mereka memilih jalan tasybīh (menyerupakan dengan makhluk)

–Maha suci dari apa yang mereka yakini- padahal telah menjelaskan sifat-sifat-Nya dengan

penjelasan yang sangat jelas dan tidak meninggalkan kesulitan sedikitpun untuk memahami

sifat-sifat-Nya. Kesimpulan dari ini semua yaitu bahwa yang tepat dalam memahami ayat-

ayat sifat yaitu terdiri dari dua perkara: pertama, Tidak menyerupakan dengan sifat-sifat

makhluk-Nya; kedua, mengimani semua sifat Allah yang disebutkan dalam al-Qur´an dan

al-Sunnah. Kaidah ini menjadi sangat penting karena tidak ada yang mengetahui kecuali

Allah, bahkan pun berfirman "apakah kalian lebih mengetahui ataukah ?" (QS al-

Baqarah/2:140), dan tidak ada yang lebih mengetahui setelah kecuali Rasulullah yang tidak

berkata kecuali dengan tuntunan wahyu dari (QS al-Najm/53: 3-4); dan siapa saja yang

menghilangkan satu sifat dari sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh di dalam kitab-Nya atau

yang telah ditetapkan oleh Rasul-Nya dengan anggapan bahwa sifat itu tidak layak

disandarkan pada maka dia telah menjadikan dirinya seolah-oleh lebih tahu tentang dari itu

sendiri dan dari Rasul-Nya, dan ini jelas kedustaan yang besar. Sehingga yang tertepat

22 Al-Zanakhsyari, Tafsir al-Kasysyaf, juz IV ( Mesir; Mustafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh,1392 H/
1972 M), h. 46
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dalam hal ini yaitu mensifati sebagaimana telah mensifati diri-Nya dengan tidak

menyerupakan-Nya dengan makhluk.

Dalam terjemah al-Qur´an Kementrian Agama Republik Indonesia dinyatakan

bahwa kata "Bersemayam di atas 'Arsy" ialah satu sifat yang wajib kita imani, sesuai

dengan kebesaran dan kesucian-Nya. Ini menunjukan bahwa terjemah seperti ini sesuai

dengan aqidah yang diyakini oleh Al-Sa’dī di atas ketika menafsirkan ayat istawā, yaitu

dengan memberikan makna dzahir serta mengimaninya tanpa menyamakan antara sifat

khalik dan sifat makhluk.23 Istawā-Nya di atas 'Arsy menunjukan bahwa Dia berada di atas

dan ayat ini saling menguatkan dengan pembahasan bahwa berada di atas bukan di mana-

mana. Dalam hal ini Al-Sa’dī sama dengan al-Shinqītī yang meyakini bahwa berada di atas

'Arsy dan keberadaan di atas 'Arsy sama sekali tidak menunjukan bahwa butuh terhadap

'Arsy atau tempat lainnya, bahkan sebaliknya semua mahkluklah yang membutuhkan.

B. LAFAl JĀ'A DATANG (جَـاءَ )

Q S Al-Fajr/ 89: 22

ا   ا صَفّٗ )٢٢(وَجَاءَٓ رَبُّكَ وَٱلۡمَلكَُ صَفّٗ

Terjemahnya:

"Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris”.24

Lafal Jā’a Rabbuka hanya sekali diungkap di dalam al-Qur’an, menurut makna

leksikal lafaz ini bermakna datang, sama dengan arti atā Lafal .(اتَىَ) tersebut dikaitkan

dengan Tuhan karenanya seakan- akan ada kesan bahwa datangnya Tuhan sama dengan apa

23 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjamahnya, h. 476
24 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjamahnya, h. 593
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yang biasa dilakoni oleh manusia dalam kehidupan kesehariannya.25 Tetapi apabila lafal ini

dikaitkan dengan manusia, maka ayat-ayat Jā’a tersebut dapat dirujuk kepada kedatangan

Nabi Musa as (QS Al-A'raf /7: 143), kedatangan saudara Yusuf as (QS Yusuf/12: 72),

kedatangan Nabi Luṭ as (QS Al-Hijr/15: 61), kedatangan Nabi Sulaiman as (QS Al-

Naml/27: 36), kedatangan Nabi Isa as (QS Al-Zukhruf /143: 63), dan kedatangan kaum

Fir’aun (QS Al-Qamar/54: 41).26

Tetapi apabila lafal itu dikaitkan dengan manusia, maka ayat-ayat tersebut dirujuk

misalnya pada : Datangnya Musa as seperti yang tertera pada QS al-‘Arāf/ 7: 143

كِ  نِي وَلَٰ ٰ تنِاَ وَكَلَّمَھُۥ رَبُّھُۥ قاَلَ رَبِّ أرَِنِيٓ أنَظرُۡ إلِیَۡكَۚ قاَلَ لنَ ترََ ا جَاءَٓ مُوسَىٰ لمِِیقَٰ نِ ٱنظرُۡ إلِىَ وَلمََّ
ا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقٗاۚ ٱلۡجَبلَِ فإَنِِ  ا تجََلَّىٰ رَبُّھُۥ للِۡجَبلَِ جَعَلھَُۥ دَكّٗ نِيۚ فلَمََّ ٰ ٱسۡتقَرََّ مَكَانھَُۥ فسََوۡفَ تَرَ

لُ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ  نَكَ تبُۡتُ إلِیَۡكَ وَأنَاَ۠ أوََّ آ أفَاَقَ قاَلَ سُبۡحَٰ فلَمََّ
Terjemahnya :

Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan kami) pada waktu yang telah
kami tentukan dan Tuhan berfirman (langsung) kepadanya, berkatalah Musa,” Ya
Tuhanku tampakkanlah (diri engkau) kepadaku agar aku dapat melihat
Engkau.”Tuhan berfirman, “Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku tetapi
melihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap ditempatnya (sebagai sediakala),
niscaya kamu dapat melihat-Ku.” Tatkala Tuhannya menampakkan diri pada
gunung itu, kejadian itu menjadikan gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh
pingsan.maka setelah Musa sadar kembali , dia berkata,” Maha suci Engkau, aku
bertobat kepada engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman.27

Maka menurut Ibn Kaṣir dalam tafsirnya bahwa makna huruf lan dalam ayat ini

menyulitkan analisis kebanyakan ulama tafsir mengingat pada asalnya huruf lan diletakkan

untuk menunjukkan makna tabid (selamanya). Karena itulah orang-orang Mu’tazilah

25 Drs. Muhammad Sadik Sabri, M.Ag, Melacak Pola Interpretasi Ayat-Ayat Mutasyābihāt dalam al-
Qur’an (Kajian atas Ayat-Ayat Tajassum), h. 81

26 Ibrahim Anis, al-Mu'jam al-Wasīṭ h. 149
27 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 206
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berpendapat bahwa melihat zat Allah merupakan hal yang mustahil di dunia dan di akhirat

nanti. Tetapi pendapat ini sangat lemah mengingat banyak hadis mutawatirdari Rasulullah

saw yang menyatakan bahwa orang-orang mu’min dapat melihat Allah diakhirat nanti.

Ayat yang lalu melukiskan bahwa apabila bumi dengan mudah dihantamkan

berturut-turut dengan hantaman yang besar sehingga meluluhkan segala sesuatu, dan

datanglah Tuhanmu wahai Nabi Muhammad atau wahai manusia, dalam bentuknya yang

sesuai dengan keagungan dan kesucian-Nya atau hadirlah ketetapan-Nya serta nampaklah

dengan jelas kuasa dan keagungan-Nya; sedang malaikat berbaris-baris sesuai dengan

kedudukan dan tugas-tugasnya, dan pada hari itu di datangkanlah yakni diperlihatkan

neraka jahannam dengan aneka kengerian dan siksanya; dan pada hari yakni saat terjadinya

peristiwa-peristiwa itu, ingatlah manusia yakni sadarlah ia tentang apa yang telah

dilalaikan. Tetapi untuk apa tidak berguna lagi baginya mengingat kesadaran itu, karna saat

itu adalah saat menuai, sedang saat menanam telah berlalu. Sedang pengulangan kata ( ً (صَـفاّ

barisan mengisyaratkan banyaknya shaf malaikat, yang berbaris di tempat penghimpun

seluruh makhluk di padang mahsyar itu.28

Sedangkan menurut al-Razi dalam memahami ayat ini, ia memberikan beberapa

aspek penafsiran di antaranya:29

 Telah dalang perintah Tuhanmu unık menghitung dan menghukum.

 Telah datang paksaan Tuhanmu (sebagaimana dikatakan bahwa pasukan Bani

Umayyah telah datang artinya paksaan mereka).

28 M. Quraish Shibab, Tafsīr al-Mizbāh, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol XV ( Cet.I;
Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 254-255.

29 Fakhruddin al-Razi, Tafsir al-kabir, Jilid XVI (Beirut: Libanon: Dār al-Ilmiyah, 1990), h.158-159
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 Telah datang kejelasan Tuhanmu. Karena yang dimaksud disini adalah peristiwa

pada hari kiamat. Dan pada hari itu akan nampak semua keagungan dan kejelasan

ayat-ayat Allah. Maka yang dimaksud kedatangan Allah disini adalah untuk

mengagungkan dan memuliakan ayat-ayat Allah.30

Sedangkan pandangan al-Zamakhsyari dalam tafsimya ia memahami bahwa lafaz

“ jā’a “ disini yang terdapat dalam Q.S.al-Fajr/89: 22 yang artinya datang Lafaz tersebut

diberinya makna penampakan kekuasaan dan penguasaannya, bukan dalam arti gerak dan

berpindah seperti apa yang biasa dilakukan oleh manusia.31

C. LAFAL FAUQ ( َفوَۡق) DI ATAS

a. QS Al-An'ām/6: 18

)١٨(وَھوَُ ٱلۡقاَھِرُ فوَۡقَ عِباَدِهِۚۦ وَھوَُ ٱلۡحَكِیمُ ٱلۡخَبیِرُ  

Terjemahnya:

Dan dialah yang berkauasa atas sekalian hamba-humba-Nya. dan dialah yang
Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui."32

Setelah menjelaskan bahwa tidak satu pun yang dapat mengalangi kehendakNya,

melalui ayat ini dijelaskan mengapa hakikat itu demikian adanya; yaitu Dialah Penguasa

atas semua hamba-hamba-Nya. Semua kehendak-Nya berlaku, sedang kehendak hamba-

hamba-Nya yang tidak sejalan dengan kehendak-Nya tidak mungkin terlaksana. Kendati

demikian, apa yang dilakukan-Nya bukanlah kesewenang-wenangan, tetapi tindakan yang

penuh hikmah kebijaksanaan, karena Dialah Yang Maha Bijaksana, sehingga apapun

30 Fakhruddin al-Razi, Tafsir al-kabir, (Beirut: Libanon: Dār al-Ilmiyah, 1990), h.159
31 Al-Zanakhsyari, Tafsir al-Kasysyaf, h. 253
32 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 250
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kehendak-Nya selalu mendatangkan manfaat atau menampik mudharat, dan semua itu

berdasar pengetahuan-Nya yang

menyeluruh karena Dia Maha Mengetahui.

Sebenarnya kata (اَلقَْاهِـرُ ) al-Qahir tidak tepat diartikan Penguasa, seperti terjemahan

di atas. Keterbatasan bahasa Indonesia atau pengalihan bahasa mengantar kita untuk

menerjemahkan demikian, padahal maknanya tidak sepenuhnya demikian. Kata ini terambil

dari kata ( (قهَـَر qahara, dari segi bahasa berarti menjinakkan, menundukkan untuk mencapai

tujuannya, atau mencegah lawan mencapai tujuannya serta merendahkannya.33 Allah SWT.

sebagai al-Qāhir adalah Dia yang membungkam orang kafir dengan kejelasan tanda-tanda

kebedaran-Nya, menekuk lutut para pembangkang dengan kekuasaan-Nya, menjinakkan

hati para pencinta-Nya sehingga bergembira menanti di depan pintu rahman-Nya,

menundukkan panas dengan dingin, mengalahkan besi dengan api, memadamkan api

dengan air, menghilangkan gelap dengan terang. Menjeritkan manusia akibat kelaparan,

tidak memberdayakannya dengan tidur dan kantuk, memberinya yang ia tidak inginkan dan

menghalanginya dari apa yang ia dambakan.34

Allah SWT bersifat al-Qāhir terhadap seluruh makhluk; Bukankah alam raya

ditundukkan-Nya? Langit dan bumi tidak diberinya kesempatan memilih Datanglah kamu

berdua, suka atau tidak! QS Fushilal/41: 11, demikian firman-Nya kepada langit dan bumi

sebelum selesai proses penciptaanya. Namun demikian, ayat di atas menckankan bahwa

sifat Allah ini ditujukan kepada ( بَادِهِ  ibādihī/hamba-hamba-Nya. Kata"(عِ بَادِ ) ibād‘(عِ yang

33 Ahmad Warson al-Munawwir, Kamus al-Munawwir, h. 1116
34 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mizbah, h. 40
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merupakan bentuk jamak dari kata ( َبَد (عَ abada / hamba tidak digunakan kecuali kepada

makhluk hidup dan memiliki kehendak. Ini wajar karena dalam logika manusia

menundukkarn yang berkehendak, walaupun di sisi Allah tidak ada kata "lebih mudah" atau

"lebih sulit", dan bila semua yang berkehendak telah mampu ditundukkan, maka pasti yang

tidak berkehendak demikian pula adanya.

Anda boleh bertanya, mengapa itu dilakukan-Nya? Salah satu jawaban yang dapat

diketengahkan, adalah karena ada kemaslahatan makhluk yang hendak dipenuhi-Nya serta

ada tujuan penciptaan yang dirancang untuk dicapai. Kami menciptakan langit dan bumi

serta apa yang berada di antara keduanya untuk bermain-main. Kami tidak menciplakannya

kecuali dengan hak (untuk tujuan yang hak) tetapi kebanyakan mereka (manusia) tidak

mengetahu Demikian penegasan Nya dalam Q.S. Al-Dukhan/44:38-30. Untuk mencapai

tujuan yang hak itulah Allah SWT. bersifat qahir, yakni menjinakkan, menaklukkan, dan

memaksakan. Allah SWT. menundukkan dan mengendalikan hamba-hamban-Nya, yakni

makhluk-makhluk-Nya yang memiliki kehendak walau pada saat yang sama Yang Maha

Kuasa itu memberi mereka kebebasan dalam batas-batas tertentu. Kebebasan tersebut tidak

mungkin membelokkan tujuan penciptaan, karena itu mereka semua harus berada di bawah

kendali penundukan-Nya. Kalau ada tindakan salah satu di antara mereka yang hampir

membelokkan tujuan penciptaan, maka pasti Allah akan "turun tangan mencegahnya.

Perhatikanlah, bagaimana manusia berupaya membasmi nyamuk

dengan berbagai cara, namun langkah sebclum manusia sampai kepada tahap

pemusnahannya secara total, pemunahan yang dapat menggangu tujuan penciptaan atau
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merusak ekosistem, Allah menciptakan nyamuk-nyamuk baru yang lain agar mampu

berkembang biak. Demikian sekelumit makna ayat di atas.35

b. Q S Al-An'ām/6: 61

سُلنُاَ وَھمُۡ لاَ وَھوَُ ٱلۡقاَھِرُ فوَۡقَ عِباَدِهِۖۦ وَیرُۡسِلُ عَلیَۡكُمۡ حَفظََةً حَتَّىٰٓ إذَِا جَاءَٓ أحََدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ توََفَّتۡھُ رُ 
طوُنَ   )٦١(یفُرَِّ

Terjemahnya:

Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya, dan
diutus-Nya kepadamu malaikat-malaikai penjaga, sehinggu apabila datang
kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-
malaikat kami, dan malaikat malaika kami u tidak melalaikan kewajibannya.36

Pada ayat sebelumnya Allah menjelaskan perkara kematian dan kembali kepada

Allah untuk dihisab dan pembalasan, selanjutnya Allah menerangkan kekuasaan-Nya

terhadap para hamba, dan pengutusan para pengawas untuk mencatat segala perbuatannya.

Allah Ta'alah kuasa alas makhluknya dengan kekuasaan dan kekuataan-Nya. Dia tidak

seperti tuhan-tuhan yang dikuasai, seperti berhala-berhala dan patung-patung. Dia juga

mengutus para malaikat pengawas yang selalu mengintai kalian di waktu siang dan malam.

Di samping mencatat segala amal perbuatan kalian, mereka tidak berlebihan di dalam

mengawas dan mencatatnya, tidak pula menyia- nyiakan meski sedikit.37

D. LAFAL JANB (ْب .ARAH, SISI (جَ

Q. S. Al-Zumar /39:56

35 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mizbah, h. 40
36 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 261
37 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mizbah, h. 507
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خِرِینَ   ِ وَإنِ كُنتُ لمَِنَ ٱلسَّٰ َّ طتُ فيِ جَنۢبِ ٱ حَسۡرَتَىٰ عَلىَٰ مَا فرََّ )٥٦(أنَ تقَوُلَ نفَۡسٞ یَٰ

Terjemahnya:

“Supaya jangan ada orang yang mengatakan: "Amat besar penyesalanku atas
kelalaianku dalam (menunaikan kewajiban) terhadap Allah, sedang Aku
Sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan(agama Allah).38

Kata (َياَ حَسْرتَا) terdiri dari huruf (َيا) ya yang digunakan untuk menyuruh sambil

menampakkan penyesalan. Dan ) yang terambil dari kata (حَسرةٌَ ) رَ سَ حَ  ) hasara yang pada

mulanya berarti membuka. Seorang yang tidak memaknai penutup kepala/kopiah atau topi

di namai (حَاسِراُلرَّأْسِ ) hāsiru al-ra'si. Kata hasarah digunakan juga dalam arti keresahan dan

atas sesuatu yang telah lewat, seakan-akan penyesalan pada mulanya tertutup (tidak

diketahui) lalu setelah itu ia terbuka dan nampaklah penyesalan yang sebelumnya tertutup

itu. Huruf (ا) alif pada akhir kata (ياَ حَسْرتَاَ) yā hasratā berfungsi menunjuk diri pembicara,

sementara ulama mengingatkan bahwa salah satu yang menjadikan manusia menyesal di

hari kemudian adalah ketika dia melihat hartanya yang dia tinggalkan telah diwarisi oleh

orang lain, sedang dia ketika hidupnya sangat kikir dan enggan mengeluarkan zakatnya.

Lalu di akhirat sana dia melihat orang yang mewarisi hartanya itu, menggunakan

sebagaimana tuntutan Allah, sehingga dia memperoleh ganjaran melalui harta yang

diwarisinya itu, sedang pemilik asalnya sendiri tersiksa akibat kedurhakaannya

Kata (فَـرَّطـْتُّ ) farraṭtu terambil dari kata ( طَ فرَّ  ) farraṭa yaitu mengabaikan/melalaikan

sesuatu yang mestinya dikerjakan sehingga berlalu waktunya. Kata (جَنْبٌ ) janb pada

mulanya bermakna sisi kiri atau kanan badan. Makna ini kemudian menjadi arah. Yang

38 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 465
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dimaksud dengan (جَنْب اللَّه ) janb Allah adalah apa yang harus dirujuk oleh manusia kepada

Allah dalam interaksinya yang dirangkum oleh ketaatan dan pengabdian kepada-Nya

semata. Dengan demikian kalimat di atas mengandung makna mengabaikan ketaatan

kepada Allah. Ayat di atas merekam secara berturut-turut liga macam ucapan para

pendurhaka yang telah menyesal kesemuanya di hari kemudian. la disusun sedemikian rupa

sehingga menggamburkan gejolak hati yang menyesal itu, bahwa akan disusun sesuai

perurutan pengucapan di hari kemudian nanti. Pertama, yaitu Amat besar penyesalanku atas

kelalaianku terhadap Allah sedang aku sesungguhnya termasuk pengolok-olok Ini

diucapkannya scbaga tanda penyesalan ketika ia sadar tentang kehadiran kiamat dan

bahrwa hari itu adalah hari pemabalasan. Di tempat lain Allah menjelaskan di mana kalimat

serupa mereka ucapkan. Allah berfirman.(Q.S.al An'am/7:31

حَسۡرَتنََا  اعَةُ بغَۡتةَٗ قاَلوُاْ یَٰ ِۖ حَتَّىٰٓ إذَِا جَاءَٓتۡھمُُ ٱلسَّ َّ بوُاْ بلِقِاَءِٓ ٱ طۡناَ قدَۡ خَسِرَ ٱلَّذِینَ كَذَّ عَلىَٰ مَا فرََّ
)٣١(فیِھاَ وَھمُۡ یَحۡمِلوُنَ أوَۡزَارَھمُۡ عَلىَٰ ظھُوُرِھِمۡۚ ألاََ سَاءَٓ مَا یَزِرُونَ  

Terjemahannya

"Sehingga apabila kiamat datang kepada mercka dengan tiba-tiba. mereka berkata:
"Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu.39

E. LAFAL WAJH ( ُه (وَجْ WAJAH

a. QS Al Qaṣaṣ/28: 88

ھَ إلاَِّ ھوَُۚ كُلُّ شَيۡءٍ ھاَلكٌِ إلاَِّ وَجۡھھَُۚۥ لھَُ ٱلۡحُكۡمُ وَ  ھاً ءَاخَرَۘ لآَ إلَِٰ ِ إلَِٰ َّ إلِیَۡھِ ترُۡجَعُونَ  وَلاَ تَدۡعُ مَعَ ٱ

Terjemahnya:

39 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 254
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“Janganlah kamu sembah di samping (memyembah) Allah, Tuhan apapun yang
lain tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. tiap-tiap sesuatu
pasti binasa, kecuali Allah bagi-Nyalah segala penentuan, dan Hanya kepada-
Nyalah kamu dikembalikan.40

Kata ( ٌوَجْـه) wajh digunakan untuk mengambarkan sesuatu yang menghadapi anda

atau berkaitan dengan Anda. Wajah sesuatu adalah yang nampak darinya. manusia adalah

separuh bagian depan dari kepalanya. Kata wajah biasa juga digunakan dalam arti totalitas

sesuatu atau dzatnya.41 Ini karena dengan melihat wajah - walau seluruh badan tertutup -

Anda dapat mengenal siapa dia. Sebaliknya, walau semua badan terbuka tetapi bila wajah

tertutup, maka Anda tidak dapat atau sangat sulit mengetahui identitas yang bersangkutan.42

Setiap kata mempunyai tiga rukun, yaitu: lafadz, arti dan hakekat. Lafadz kata

yang sama bisa mempunyai arti yang sama dalam hal bahasa, tetapi mempunyai hakekat

yang berbeda, tergantung pada zat si empunya kata tersebut. Contohnya kata "Kepala" ini

dihubungkan kepada dua pemilik yang berbeda pula. Misalnya: kepala sekolah dan kepala

macan. Lafadz keduanya adalah k-e-p-a-l-a, dalam bahasa pun mempunyai arti yang sama,

yaitu zat yang diikuti oleh bagian yang lainnya. Tetapi hakekat keduanya jauh sekali.

Contol lainnya kaki meja dan kaki sapi, wajah bumi dan wajah manusia, dan lain

sebagainya. Kata-kata ini walaupun sama ejaannya dan juga maknanya akan tetapi

hakekatnya berbeda. Ini antar makhluk, maka bagaimana antara makhluk dan khalik jelas

akan sangat berbeda sekali walaupun sama lafadznya.43

40 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 818
41 Abu al-Husain Ahmad bin Fāris bin Zakariyah, Mu’jam al-Muqyis al-Lugah, (Cet 1; Beirut: Dār al-

Fikr, 1994), h. 1083
42 Muhammad Abdul Halim, Memahami al-Qur’an; Pendekaian Gaya dan Tema, diterjemahkan dari

edisi bahasa Inggris, Understanding Qur’an: Themes and Style, (Penerjemah Rofik Suhud (Cet. I; Bandung,
Marjah, 1999), h. 147
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Ţabaṭabā'i mengemukakan dua kemungkinan makna untuk kata wajah-Nya,

Pertama, sebagai sesuatu yang menghadapi Anda. Dalam hal "wajah Allah" ia adalah sifat-

sifat Allah yang terpuji, yang dengannya Allah menerima permohonan hamba-hamba-Nya

dan yang kepadanya makhluk-Nya megarah, seperti sifat Hidup, Ilmu, Qudrat Pendengaran,

Penglihatan dan juga sifat-sifat Fi’il (perbuatan)-Nya, seperti Penciptaan, Penganugrahan

rezeki, Penganugerahan hidup dan mati, Pencurahan rahmat, Pemberian pengampunan dan

lain-lain. Demikian juga bukti- bukti yang menunjukkan diri-Nya. Yang kedua, dalam arti

dzat Allah SWT.

Adapun menurut al-Zamakhsyari dalam tafsirnya bahwa lafaz wajah dalam QS al-

Rahmān/55 : 27 tidak mesti diartikan wajah. Lafaz wajah ini harus diberi interpretasi lain.

Kalau tidak, akan muncul kecenderungan untuk menyamakan Tuhan dengan manusia,

sesuatu yang menurut al-Zamakdisyari mustahil terjadi. Karena lafaz wajh yang arti

literalnya adalah muka harus diartikan sebagai esensi (Zat).44

Kata (  ٌ ِ هَا ) halik akar kata (  َ َ (هَ halaka yang dari segi penggunaan al-Qur’an dapat

mengandung beberapa arti, antara lain hilang dan punahnya sesutu. la juga dapat berarti

"hilangnya sesuatu pada diri seseorang walaupun masih ada pula selainnya", sebagaimana

ia dapat berari kematian. Kata (  ٌ ِ هَا ) pada ayat di atas dapat mengandung beberapa

kemungkinan arti.45Jika kita memahami kata wajah sebagaimana pengertian pertama yang

disebut di atas, maka firman-Nya: ( ءٍ  شيَۡ هُ كلُ َ ۡ وَ ٌ الا ِ هَا ) tiap-tiap sesuatu binasa kecuali wajah-

Nya, berarti segala sesuatu lenyap dan binasa pada dzatnya. Tidak memiliki hakkat kecuali

apa yang berada pada sisi Allah yang merupakan limpahan dari-Nya. Adapun yang tidak

44Al-Zamakhsyari, Tafšir al-Kasysyaf, juz IV,h. 46
45 Ahmad Warson al-Munawwir, Kamus al-Munawwir, h.1513
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dinisbahkan/disandarkan kepadan-Nya, maka itu tidak lain kecuali wahm yang lahir dari

seseorang atau fatamorgana yang muncul dari khayalan, misalnya berhala- berhala. Ia tidak

memiliki substansi kecuali bahwa dia batu atau kayu atau baja. Adapun bahwa dia

pemelihara, atau tuhan-tuhan, atau pemberi manfaat dan mudharat dan lain-lain, maka itu

semua tidak lain kecuali nama-nama yang diucapkan oleh penyembah-penyembahnya.

"manusia" misalnya, tidak memiliki hakekat kecuali apa yang dilimpahkan Allah kepada

dirinya berupa jasmani dan rohani serta sifat-sifat kesempurnaan dan yang kesemuanya

bersumber dari Allah SWT. Adapun yang lahir dari kehidupan bermasyarakat seperti

kekuatan, kekuasan, kedudukan, harta benda kemuliaan, anak-anak m aka semua adalah

fatamorgana yang akan binasa serta harapan kosong belaka. Demikian juga hal-hal yang

lain. Tidak ada yang hakekat kecuali apa yang dilimpabkan Allah berkat kemurahan-Nya,

seperti rahmat, rezeki, keutamaan dan ihsan. Dengan demikian tulis Thabathaba'i, hakekat

yang mantap dalam kenyataan, yang tidak binasa dan lenyap dari segala sesuati, adalah

sifat-Nya yang mulia. Dan bukti-bukti yang menunjuk sifat-sifat itu, dan semuanya tetap

lagi mantap tidak binasa karena kekekalan dzat Yang Maha Suci itu.46

Apabila kata wajah diartikan dzat Allah, maka yang dimaksud dengan penggalan

ayat itu adalah bahwa segala wujud selain Allah bersifat "mumkin. Yakni bisa wujud dan

bisa juga tidak wujud Kalau dia wujud, maka wujudnya disebabkan oleh Allah SWT.

Dengan demikian, yang "mumkin pada hakekatnya adalah sesuatu yang halik yakni tiada.

Yang tidak disentuh oleh ketiadaan hanya dzat Allah semata-mata.

46 M Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, h. 428
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Kata halik ada juga yang memahaminya mengandung makna akan, yakni belum

sekarang. Pemahaman ini berdasar patron kata halik yang oleh pakar-pakar bahasa dinamai

ism fa il/active participle. Jika demikian itu maknanya, maka maksud penggalan ayat ini

adalah segala sesuatu akan dibiarkan meninggalkan tempatnya dan kembali kepada-Nya,

dan kembali kepada-Nya, kecuali sifat-sifat Nya yang mulia Yang merupakan sumber

curahan anugcrah-Nya, dan yang terus-menerus tercurahkan Tanpa akhir dan kecuali diri-

Nya. Tidak ada kepunahan pada dzal-Nya tidak juga akan terputus sifat-sifat yang

mengantar kepada tercurahkan aneka anugerah. Tidak ada sesuaiu pun yang demikian itu

sifat-Nya kecuali Allah swt. Ini kalau yang dimaksud dengan kata wajah adalah sifat-sifat-

Nya yang mulia. Sedang kalau dzat-Nya, maka yang dimaksud adalah segala sesuatu akan

dihadapi oleh kebinasan dan kepunahan dengan cara kembali kepada Allah swt, kecuali

dzat-Nya Yang Maha Suci yang tidak disentuh oleh kepunahan.

Dengan makna seperti yang dikemukakan di atas, Ţabaṭaba'i menampik

"keberatan" sementara orang yang menyatakan bahwa ayat ini bersifat umum, yang

mengandung arti kebinasaan segala sesuatu, padahal surga, neraka dan singgasana Ilahi

tidak akan binasa setelah wujudnya. Itu tertampi karena yang dimaksud dengan kebinasaan

adalah perubahan wujud serta kembali kepada Allah atau yang diistilahkan dengan

perpindahan dari dunia ke akhirat. Dan ini tentu saja bagian wujudnya bermula ini lalu

kembali ke sana bukan wujud ukhrawi seperti surga dan neraka.

Demikian, surah ini ditutup dengan melukiskan bahwa segala sesuatu akan binasa

harta, kedudukan, kekuasan, dunia dan segala penghuninya bahkan alam raya dan segala

isinya. Baik yang kita ketahui maupun tidak. Dan yang tinggal hanya Allah swt. Kepada-

Nya segala sesuatu akan kembali dan tiada tempat berlindung kecuali Allah semata.28
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b. QS. Al-An’ām/6: 52

…بٱِلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِيِّ یرُِیدُونَ وَجۡھَھُ وَلاَ تطَۡرُدِ ٱلَّذِینَ یدَۡعُونَ رَبَّھمُ 

Terjemahnya :

“ Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Allahnya di pagi dan
petang hari, sedang mereka menghendaki wajahNya...

Kementrian Agama Republik Indonesia menerjemahkan kata "Wajah" dalam ayat

ini sebagai "keridaan ", sepertinya ini bertentangan dengan makna tafsiriyah yang diyakini

oleh al-Sa’dī, sebab Al-Sa’dī di dalam ayat ini tidak menafsirkan al-Wajah dengan al-Rida,

Al-Sa’dī tetap menafsirkan al-Wajah dengan al-Wajah, sehingga diyakini bahwa metode

aqidah yang dimilikinya dalam masalah Nama dan Sifat Allah adalah mensifati

sebagaimana yang sifat untuk dirinya tanpa merubah pada makna lain. Dari sini bisa

diketahui bahwa Kementrian Agama sepertinya tidak konsisten dalam meniti manhaj

aqidah al-Asmā wa Ṣifāt, sehingga terkadang menta'wil dan terkadang tidak menta'wil

seperti ketika menerjemahkan kata istiwā.47

b. QS. Al-Rahmān/55: 27

كۡرَامِ   لِ وَٱلإِۡ )٢٧(وَیبَۡقَىٰ وَجۡھُ رَبِّكَ ذُو ٱلۡجَلَٰ

Terjemahnya

" Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.”48

47 'Abd al-Raḥmān Al-Sa’dī, Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān, (Bairūt: Dār Ibn

Hazm, 1424 H), h. 235.
48 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 532
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Al-Sya'bi berkata, “kalau telah engkau baca ayat kullu man 'alaihā fān”, hendaklah

teruskan kepada "wa yabqā wajhu rabbika żul jalāli wa al-ikrām", jangan hentikan

setengah jalan, bahwa semuanya yang ada di dunia ini semua akan fana, akan habis, sedang

yang kekal hanya Allah saja. Dialah yang Maha Agung dan Maha Mulia, yang mesti ditaati

bukan didurhakai, yang wajib dituruti bukan diingkari, yang hidup semuanya akan mati.

Setelah mati akan berbangkit dan akan diperiksa dengan seksama segala amal yang telah

dikerjakan.49

Adapun menurut Ahmad Mustafa al-Maragi dalam tafsirnya ia memahami bahwa

"wajhu Rabbika" adalah Zat Tuhanu". Artinya ialah bahwa tidak ada yang kekal di alam

jagad raya ini kecuali Zat Tuhanmu Yang Maha Mulia. Karena Dialah Yarg Maha Hidup

dan tiada mati buat selama-lamanya. Qatadhah berkata: Allah swt, memberitahukan tentang

apa yang Dia ciptakan, kemudian Dia memberiahukan pula bahwa semua itu akan binasa.

Dalam doa yang ma'sur kita baca, "Hai Tuhan Yang Maha Hidup, wahai Tuhan Yang Maha

Tegak, wahai Pencipta langit dan bumi, wahai Tuhan yang mempunyai keagungan dan

segala kebesaran, tiada Tuhan melainkan Engkau. Dengan rahmat-Mu kami memohon

pertolongan. Perbaikilah untuk kami keadaan kami seluruhnya, dan janganlah Engkau

serahkan kami kepada diri kami sendiri sekejap mati pun, maupun kepada seseorang di

antara makhluk-Mu."

F. LAFAL ينَْ ) ) MATA

Q.S. Ţaha/20:39.

49 Hamka, Tafsir al-Azhar Jakarta, h.7083
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احِلِ یأَۡخُذۡهُ عَدُوّٞ لِّي وَعَدُوّٞ  لَّھُۚۥ وَألَۡقیَۡتُ أنَِ ٱقۡذِفیِھِ فيِ ٱلتَّابوُتِ فٱَقۡذِفیِھِ فيِ ٱلۡیَمِّ فلَۡیلُۡقھِِ ٱلۡیمَُّ بِٱلسَّ
نِّي وَلتِصُۡنَعَ عَلىَٰ عَیۡنِيٓ   )٣٩(عَلیَۡكَ مَحَبَّةٗ مِّ

Terjemahnya:

Yaitu: Letakkanlah ia (Musa) didalam peti, Kemudian lemparkanlah ia ke
sungai (Nil), Maka pasti sungai itu membawanya ke tepi, supaya diambil oleh
(Fir’aun) musuh-Ku dan musuhnya.dan Aku telah melimpahkan kepadamu
kasih sayang yang datang dari-Ku dan supaya kamu diasuh di bawah
pengawasan- Ku.50

Di ujung ayat 39 di atas telah difirmankan oleh Allah: "Dan supaya dibentuklah

dirimu dihadapan mataku sendiri.” Disebut dalam ayat ini “ li tusna’a ‘alā ‘ainī”, kita

artikan dibentuk, dibikin, dibuat. Tegasnya dibentuk oleh Tuhan Raja memerintahkan

membunuh anak-anak Bani Israil, tetapi Tuan sendiri yang mentaqdirkan anak itu (Musa

a.s) ke dalam pangkuan Fir'aun, ke dalam istananya yang mewah, dan ibu kandungnya pula

yang menyusukannya.51

Sehingga tidak masuk ke dalam dirinya, atau tidaklah dia dibesarkan dengan air

susu orang lain, sampai dia dewasa dalam istana itu menjadi anak emas, anak angkat, anak

kesayangan dari permaisuri sendiri. Alangkah ajaibnya kehendak Tuhan. Padahal ibu

kandungnya yang mengasuhnya, tegasnya bahwa anak yang ditakuti akan meruntuhkan

kekuasaannya itu, Fir'aun sendiri yang mengasuhnya sampai dewasa.52

G. LAFAL YAD TANGAN (یدٌَ )

a. QS Al-Maidah/I5I: 64

50 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan, h.
51 Hamka, Tafsir al-Azhar, h. 4424
52 Hamka, Tafsir al-Azhar, h. 4424
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ِ مَغۡلوُلةٌَۚ غُلَّتۡ أیَۡدِیھِمۡ وَلعُِنوُاْ بمَِا قاَلوُاْۘ بلَۡ یدََاهُ مَبۡسُوطتَاَنِ یُ  َّ نفقُِ كَیۡفَ یشََاءُٓۚ وَقاَلتَِ ٱلۡیھَوُدُ یدَُ ٱ

نٗا وَكُفۡرٗاۚ وَألَۡقیَۡناَ بیَۡ  بِّكَ طغُۡیَٰ آ أنُزِلَ إلِیَۡكَ مِن رَّ نۡھمُ مَّ وَةَ وَٱلۡبغَۡضَاءَٓ إلِىَٰ وَلیََزِیدَنَّ كَثیِرٗا مِّ نھَمُُ ٱلۡعَدَٰ

 ُ َّ ُۚ وَیسَۡعَوۡنَ فِي ٱلأَۡرۡضِ فَسَادٗاۚ وَٱ َّ مَةِۚ كُلَّمَآ أوَۡقَدُواْ نَارٗا لِّلۡحَرۡبِ أطَۡفأَھَاَ ٱ لاَ یحُِبُّ یوَۡمِ ٱلۡقیَِٰ

)٦٤(ٱلۡمُفۡسِدِینَ  

Terjemahnya

Orang-orang Yahudi berkata: "Tangan Allah terbelenggu". Sebenarnya tangan
merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dila'nat disebabkan apa yang
telah mereka katakan itu. (Tidak demikian), tetapi kedua-dua tangan Allah
terbuka; dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki…53

Kata ( َُید) yad/tangan dalam fiman-Nya: ( لوُْ یدََ اللهِ مَغْ ) tangan Allah terbelenggu, tidak

mustahil dipahami orang-orang Yahudi secara hakiki, karena tidak jarang mereka

melukiskan Tuhan dalam bentuk manusia bahkan tidak jarang mereka menyifatinya dengan

sifat-sifat manusia yang kuat.54

Para ulama berbeda pendapat tentang makna kata-kata yang mengesankan keserupaan

Allah dengan makhluk-Nya, seperti kata tangan Allah dalam ayat ini. Ada yang diam tidak

menjelaskannya sambil berkata, "hanya Allah yang mengetahui artinya", ada juga yang

berusaha menjelaskannya dengan berkata Allah memang mempunyai tangan, tetapi tidak

serupa dengan tangan makhluk-Nya." Adalagi yang memahami kata tangan dalam

pengertian Majasi yang memahami dengan konteks pembicaraan. Dalam hal ini, sekali

bermakna anugrah, di kali lain bermakna kekuasaan dan Qudrah, dan kerajaan.55Dalam

53 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 229
54 M. Quraish Shibab, Tafsīr al-Mizbāh Vol III, h. 146
55 M. Quraish Shibab, Tafsīr al-Mizbāh Vol III, h. 147
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konteks ayat di atas mereka memahami kata tangan dalam arti augrah-Nya. Betapa pun

perbedaan itu, namun sernua sepakat bahwa tangan di maksud bukanlah tangan yang serupa

dengan makhluk, karena tiada sesuatu pun - walau dalam imajinasi - yang serupa dengan

Allah bahkan yang serupa dengan serupa-Nya pun tidak ada(laisa ka mitslihī syaī).

b. Q.S. Al-Fath/48: 10

 َ َّ ِ فوَۡقَ أیَۡدِیھِمۡۚ فمََن نَّكَثَ فإَنَِّمَا ینَكُثُ عَلىَٰ نفَۡسِھِۖۦ وَمَنۡ إنَِّ ٱلَّذِینَ یبَُایعُِونَكَ إنَِّمَا یبَُایعُِونَ ٱ َّ یَدُ ٱ
َ فَسَیؤُۡتیِھِ أجَۡرًا عَظِیمٗا   َّ ھَدَ عَلیَۡھُ ٱ )١٠(أوَۡفىَٰ بمَِا عَٰ

Terjemahanya:

Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan
mereka, Maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia
melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati
janjinya kepada Allah Maka Allah akan memberinya pahala yang besar.56

Menurut Hamka dalam tafsirnya (Tafsir al-Azhar) memahami bahwa: "Tangan

Allah di atas tangan mereka" Artinya ialah bahwa tangan mereka semuanya menjadi kuat

dan teguh, sebab mereka ditating dan direstui oleh Tangan Allah SWT, atau oleh kekuatan

Allah.57

H. LAFAL NAFS ( سنف ), Diri

QS Āli 'Imran/3: 28

 ِ َّ لكَِ فلَیَۡسَ مِنَ ٱ فِرِینَ أوَۡلیِاَءَٓ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنیِنَۖ وَمَن یَفۡعَلۡ ذَٰ فيِ شَيۡءٍ لاَّ یَتَّخِذِ ٱلۡمُؤۡمِنوُنَ ٱلۡكَٰ
ِ ٱلۡمَصِیرُ   َّ ُ نفَۡسَھُۗۥ وَإلِىَ ٱ َّ رُكُمُ ٱ ةٗۗ وَیحَُذِّ ٰ ٓ أنَ تتََّقوُاْ مِنۡھمُۡ تقَُ )٢٨(إلاَِّ

Terjemahnya:

56 Kementrian Agama, Al_Qur’an dan Terjemahan, h.
57 Hamka, Tafsir al-Azhar, h. 6767



86

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali
dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian,
niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali Karena (siasat memelihara
diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka dan Allah memperingatkan kamu
terhadap diri (siksa)-Nya dan hanya kepada Allah kembali (mu).58

Menurut Quraish Shihab dalam tafsimya, tentang potongan ayat di atas "Wa

yuhassirukumu Allahu nafsahū" yang artinya "Allah memperingatkan kamu dari diri-Nya"

yakni diri-Nya di sini ia maknai siksa-Nya. Menurut beliau memang siksan-Nya tidak

disebut di sini, sebagaimana sebelum ini kata kewalian tidak juga disebut dalam rangkaian

kalimat "niscaya ia tidak dengan Allah sedikit pun." Itu untuk menekankan bahwa siksa

tersebut sungguh berat dan pedih. Seakan-akan ayat ini menyatakan bahwa yang menangani

hal ini adalah Allah sendiri secara langsung, tidak mendelegasikannya kepada yang lain ini

tidak sulit karena hanya kepada Allalh tempat kembali segala sesuatu. Kemudian dalam

tafsir al-Azhar ia memahami ayat ini bahwa Allah swt, memberi peringatan dengan keras;

bahwa persoalan tentang Taqiyah59 janganlah dipandang remeh. Jangan sampai sikap

tagiyah itn dijadikan 'tempat lari" untuk melepaskan diri dari pada tanggung jawab

menghadapi lawan. Hendaklah takut dan jangan sekali - kali lupa bahwa diri Allah Ta' ala

senantiasa ada, senantiasa mengawast dan melihat sifat terjang yang kau lakukan. Karena

kalau taqiyah itu akan membawa agama Allah jadi lemah, bukanlah dia taqiyah lebih

menjelaskan pula,

58 Kementrian Agama, Al_Qur’an dan Terjemahan, h.
59Taqiyah adalah bersikap lemah lembea kepada musuh, yang merupakan satu kedudukan dan

menyerah, karena musuh itulebih kuat, kepala selalu terangguk-angguk merupakan setuju, padahal hati bukan
setuju. Mulut senantiasa tersenyum sehingga musuh yang kafif menyangka bahwa si mukmin tunduk, padahal
hatinya bukan tunduk. Untuk lebih jelasnya baca Hamka, Tafsir al Azhar:(Cet. IX; Singapura: Pusitaka
Nasional PTE LTD, 2003), h. 6768
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bahwa baik di waktu kamu sedang kuat, lalu menolak kerja sama dengan musuh yang akan

melemahkan agamamu, atau sedang lemah sehingga terpaksa kamu mengambil sikap

taqiyah, namun ingatlah: "Dan kepada Allah-lah tujuan kamu.”
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BAB IV

Komparasi Penafsiran Ulama Salaf dan Ulama Khalaf

terhadap Al-Āyatu al-Şifat

Ayat-ayat mutasyābihat itu berbagai macam sebab dan bentuknya. Dikalangan

ulama tafsir terdapat persamaan dan perbedaan pendapat mengenai ayat-ayat mutasyābihāt

ini. Apakah ayat itu dapat diketahui artinya atau takwilnya atau tidak, kemudian mengenai

perbedaan apakah manusia berhak mengetahui maksud yang tersembunyi itu atau hanya

Allah yang tahu. Perbedaan pendapat dikalangan para ulama ini pada intinya berawal dari

pemahaman QS Ãli Imrãn/3: 7

تٞۖ فأَمََّ  بِھَٰ بِ وَأخَُرُ مُتشََٰ تٌ ھنَُّ أمُُّ ٱلۡكِتَٰ حۡكَمَٰ تٞ مُّ بَ مِنۡھُ ءَایَٰ ا ٱلَّذِینَ فيِ ھوَُ ٱلَّذِيٓ أنَزَلَ عَلیَۡكَ ٱلۡكِتَٰ

بَھَ مِنۡھُ ٱبۡتغَِاءَٓ ٱلۡفتِۡنَةِ وَٱبۡتغَِاءَٓ تأَۡوِیلھِِۖۦ وَمَا یَ  ُۗ قلُوُبھِِمۡ زَیۡغٞ فیَتََّبعُِونَ مَا تشََٰ َّ عۡلَمُ تأَۡوِیلھَُٓۥ إلاَِّ ٱ

ٓ أوُْلوُاْ ٱلأَۡ  رُ إلاَِّ كَّ نۡ عِندِ رَبِّناَۗ وَمَا یذََّ سِخُونَ فيِ ٱلۡعِلۡمِ یَقوُلوُنَ ءَامَنَّا بھِۦِ كُلّٞ مِّ بِ  وَٱلرَّٰ لۡبَٰ
Terjemahnya :

Dialah yang menurunkan al-Kitab (al-Quran) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada
ayat-ayat yang muhkamãt, itulah pokok-pokok isi Al-Qur’an dan yang lain (ayat-
ayat) mutasyãbihãt. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada
kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyãbihãt
daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal
tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang
mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyãbihãt,
semuanya itu dari sisi Tuhan kami". Dan tidak dapat mengambil pelajaran
(daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.1

Dari ayat diatas para ulama berbeda pendapat yang berawal dari lafaz لرسخُِونَ فيِ  لعِۡلمِۡ وَ
permasalahannya apakah lafaz itu di-aţaf-kan dengan lafaz ُۗ ٱ , atau lafaz لرسخُِونَ فيِ  لعِۡلمِۡ وَ itu

merupakan mubtada’ ( َٔتَد ْ 2(مُ

1 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjamahnya, h. 94
2 Drs Abu Anwar, M.Ag, ‘Ulūm al-Qur’an Sebuah Pengantar, h. 82
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Berangkat dari sinilah muncul silang pendapat dikalangan ulama. Menurut Ibn

Abbas dan Mujahid (dari kalangan sahabat) berpendapat bahwa manusia dapat mengetahui

arti dan takwil ayat-ayat mutasyābihāt. Mereka ini beralasan bahwa lafaz لرسخُِونَ  di aţaf kan

kepada lafaz  ُۗ menurut mereka jika hanya Allah yang mengetahui dan tidak melimpahkan

kepada manusia (Ulama) yang mendalam ilmunya tentang ayat-ayat mutasyābihāt baik

tentang pengertian maupun takwil berarti mereka sama saja dengan orang awam.3 Pendapat

ini didukung pula oleh Hasan al Asy’ari. Melihat pendapat dari ulama ini penulis

berpendapat bahwa alasan mereka sangat logis sebab jika hanya Allah saja yang

mengetahui maksud ayat ayat mutasyābih dalam al-Qur’an tentu saja al-Qur’an itu akan

kering maknanya serta tidak menjadi rahmat bagi semesta alam. Hal ini disebabkan karena

banyaknya ayat-ayat mutasyābih yang diungkapkan dalam al-Qur’an.

Apabila ditelurusi pendapat para ulama berkenaan dengan ayat ayat mutasyābihāt

yang menyangkut sifat sifat Tuhan, maka tentunya akan dipertanyakan: Apakah maksud

ayat-ayat tersebut dapat diketahui maknanya oleh manusia atau tidak ? atau bagaimana

perbandingan penafsiran ulama dalam memahami ayat-ayat tersebut sehingga dapat ditarik

sebuah kesimpulan bahwa ayat-ayat tersebut bisa dipahami melalui takwil atau diserahkan

sepenuhnya kepada Allah swt makna dan takwilnya untuk menjawab pertanyaan itu Subhi

al-Şalih membedakan kedalam dua kelompok besar yaitu menerimanya tanpa ‘takwil’

kelompok ini disebut kelompok salaf atau kelompok al-Mufawwidah dan kelompok

3 Subbi al-Şalin, Mabāhits Fī ‘Ulūm al-Qur'an, h 373
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menerimanya dengan ‘takwil’ kelompok ini disebut kelompok khalaf4 atau kelompok al-

Muawwilah

A. Penafsiran Ulama Salaf (Mazhab al-Mufawwidah)

Dalam kepustkaan Islam sering disebut perkataan al-salaf al-salih, yang berarti

orang saleh yang terdahulu atau yang sudah lewat. al-Salaf al-Şalih,ialah orang-orang

muslim yang hidup sejak zaman Nabi Muhammad saw sampai abad ke-3 H. mereka terdiri

dari para sahabat, tabi’in, tabi’ al-tabi’in, dan atba’ al-tabi’in. perhitungan seperti ini

mengingat sabda Nabi Muhammad saw:

ـد بن كَـثـِيْـرٍ اَخْـبـَرَناَ سُـفْيَانَ عَـنْ مَــنْـصُوْرٍ عَـنْ ابِـْراهَِـيْمَ عَـنْ عَبِ  ثـَناَ محَُمَّ يْـدَةَ رَضيَ االلهُ عَنْهُ عَـنِ النَّـبيَِّ صَلَّى االلهُ حَدَّ

رُ النَّـاسِ قَـرْنيِ ثـُـمَّ الَّـذِيـْنَ يـَلُوْنـَهُـمْ  ثـُـمَّ الَّـذِيـْنَ يـَلُوْنـَ هُـمْ عَـلَيْهِ وَسَلَّـمَ قـَالَ : خَـيـْ

Terjemahnya :

“Sebaik-baiknya abad adalah abadku ini, kemudian abad berikutnya,dan abad
berikutnya.5

Jika abad-abad tersebut dihitung, maka yang pertama adalah masa sahabat Nabi

Muhammad saw seperti, Abu Bakar al-Şiddĭq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Ali bin

Abi Ţalib, dan sahabat Nabi yang lainnya ; yang kedua masa tabi’in, dan tabi’ al-tabi’īn,

seperti Ibnu Musayyab, Hasan al-Basri, lais, Abu Hanifah (Imam Hanafi dan Imam Malik ;

dan ketiga adalah masa atba’a al-tabi’īn, seperti Imam Syāfi’i, Imam Hanbali, Imam

Bukhari, Imam Muslim, dan pengarang kitab hadis enam (kutub al-sittah) dan lainnya.

Walaupun perkataan salaf itu sendiri digunakan dalam beberapa ayat al-Qur’an, namun

4 Drs. Ramli Abdul Wahid, M.A, ‘Ulūm al-Qur’an, h. 91

5 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Ṣahih al-Bukhari...No Hadis 2458
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penggunaan kata salaf, sebagaimana dipakai dalam istilah sekarang ini, sulit ditemukan

sejarah terjadinya secara tepat. Sedangkan menurut para ulama ada beberapa pengertian

tentang Salaf yaitu menurut Ar-Raghib Al-Ashfahani dalam kitabnya Al-Mufrodāt fī

Ghorib al- Qur’an mengatakan makna Salaf secara bahasa adalah orang-orang yang telah

lalu berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Zukhruf/43: 56

ھمُۡ سَلفَٗا وَمَثلاَٗ لِّلأۡٓخِرِینَ   فجََعَلۡنَٰ

Terjemahnya :

Dan Kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang
kemudian.6

Sedangkan menurut Fairuzabadi, Salaf adalah semua orang yang mendahuluimu dari nenek

moyangmu atau kerabatmu.7 Jadi Salaf secara bahasa adalah orang-orang yang terdahulu.

Sedangkan menurut istilah Salaf adalah generasi Sahabat, Tabiīn dan Tābi’u al-tābi’īn,

seperti di nukil dari perkataan Ibn Hajar dalam kitabnya fathul bāri bahwa perkataan Salaf

adalah orang-orang dari kalangan Sahabat dan setelahnya. Jadi jika ditarik kesimpulan

bahwa Salaf adalah orang-orang dimasa- masa islam pertama yaitu para Sahabat, Tabiin, dan

Tabiit Tabiin (orang-orang yang mengikuti Tabiin).

Memang para toko ulama yang menganjurkan agar ummat Islam meniru ajaran

salaf, Ibnu Taimiyah misalnya dalam tulisan-tulisannya sering menyebut kata-kata salaf, ia

menganjurkan ummat islam agar mengikuti dan menerapkan ajaran salaf dalam kehidupan

agamanya karena pola hidup ajaran salaf adalah pola hidup yang sudah terbentuk oleh al-

Qur’an dan sunnah Rasulullah saw. Parameter kehidupan mereka adalah al-Qur’an dan

6 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 493

7 Amru Abdul Mun’in Salim, Al-Albani dan Manhaj salaf, Jakarta, Najla Press, 2003, h. 15
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sunnah semata dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga merekalah yang menjadi

panutan ideal setiap muslim. Dan begitupula ketika kita perhadapkan dengan ayat-ayat

tentang sifat Tuhan mereka hanya mempercayai dan mengimani sifat-sifat mutsyābihāt itu

dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah sendiri. Mereka mensucikan Allah dari

pengertian-pengertian lahir yang mustahil ini bagi Allah  dan mengimaninya sebagaimana

yang diterangkan al-Qur’an serta menyerahkan urusan mengetahui hekekatnya kepada

Allah sendiri. Karena mereka menyerahkan urusan mengetahui hakekat maksud ayat-ayat

ini kepada Allah, mereka disebut pula mazhab mufawwidah atau tafwidh.

Dalam kitab al-Aqidah al-Wasiṭiyah, Ibn Taimiyah mengungkapkan bahwa

diantara bentuk iman pada Allah swt yaitu beriman pada sifat Allah swt yang telah

disifatkan oleh Diri-Nya sendiri dalam kitabnya dan yang disifati oleh Rasul-Nya

Muhammad saw tanpa tahrif, tanpa ta’wil, tanpa takyif dan tamśil.8

Ketika Imam Malik ditanya tentang makna istiwa, dia lalu berkata:

سُـوْءٍ اَخْـرجُِـوْهُ عَـنيّْ وَالْكَيْفُ مجَْـهُـوْلٌ وَالسُّؤَالُ عَنْـهُ بِدْعَـةٌ وَاظَـُنُّـكَ رَجُـلَ الأِسْتـِواءَُ مَعْلُوْمٌ 

8 Al-Taḥrīf maknanya merubah, dan berpaling dari sesuatu, dan taḥrīf ini ada dua macam; pertama
tahrīf lafẓī, yaitu berpaling dari satu lafadz pada lafadz yang lainnya, baik dengan menambah kalimat, atau
huruf atau bahkan menguranginya, atau merubah harakat seperti merubah kata istawā dengan istaulā dalam
firman "al-Raḥmān 'alā al-Arsyi istawā". Yang ke dua taḥrīf maknawi yaitu berpaling dari makna hakiki
menuju makna lain seperti perkataan sebagian kelompok bid'ah sesungguhnya makna al-raḥmān yaitu
keinginan untuk memberi nikmat, dan makna al-gaḍab adalah keinginan balas dendam. Adapun makna al-
ta'tīl secara bahasa adalah melepas, dan secara istilah bermakna menghilangkan sifat dari Ta'ala; adapun
perbedaan antara al-taḥrīf dan al-ta'tīl: taḥrīf adalah menghilangkan makna ṣaḥīḥ yang terdapat dalam naṣ
dan diganti dengan makna yang lain yang tidak ṣaḥīḥ; sedangkan ta`tīl yaitu menghilangkan makna ṣaḥīḥ
tanpa mengganti dengan makna yang lainnya, sebagaimana kaum mufawwidah (kaum yang menyerahkan
seluruh makna dari sifat pada ); sehingga setiap taḥrīf adalah ta'tīl dan tidak setiap ta`tīl bermakna taḥrīf.
Kemudian makna al-Takyīf, yaitu menentukan bagaimananya sifat ; lalu makna al-Tamśīl adalah
menyerupakan sifat dengan sifat makhluk-Nya, seperti mengatakan Tangan seperti tangan manusia dll. Lihat
Ṣāliḥ Ibn Fauzān Ibn 'Abd Allāh al-Fauzān, Syarh al-'Aqīdah al-Wāsiṭiyyah, (Riyād: Maktabah al-Ma'ārif,
1419), 14-15
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Terjemahnya :

“Istiwa’ itu maklum, caranya tidak diketahui, mempertanyakan bid’ah (mengada-
ada), saya duga engkau ini orang jahat keluarkan kamulah orang ini dari majelis
saya.9

Maksudnya, makna lahir dari kata “istiwa” jelas diketahui  oleh setiap orang akan

tetapi, pengertian yang demikian membawa kepada tasybĭh (penyerupaan Tuhan dengan

sesuatu) yang mustahil bagi Allah. Karena itu, bagaimana cara istiwa’ di sisi Allah tidak

diketahui. Selanjutnya, mempertanyakannya untuk mengetahui maksud yang sebenarnya

menurut syari’at dipandang bid’ah (mengada-ada). Kemudian ia menambahkan juga bahwa

sebenarnya Allah dan Rasul-nya tidak mencelah orang-orang yang merenungkan makna

dibalik ungkapan-ungkapan ayat-ayat mutsyābihāt kecuali jika dilakukan dengan maksud

menimbulkan perpecahan dan mencari-cari interpretasinya yang tidak masuk akal.

Begitupula Rābi’ah al-Rayyĭ (135H=753M)10 ditanya tentang firman Allah swt Q.S Ţaha/

20:5

نُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتوََىٰ  حۡمَٰ ٱلرَّ

Terjemahannya:

(Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah. Yang bersemayam di atas 'Arsy.11

Ia katakan “ Bagaimana Dia bersemayam? Ia Menjawab : “ Bersemayam tidak

diketahui, tetapi bagaimana- Nya tidak bisa dipikirkan. Risalah datang dari Allah, rasul

harus menyampaikan pada gilirannya kita harus membenarkan”. Murid beliau Malik bin

9 M. Hasbi al-Şiddiqĭ, Ilmu-Ilmu Al-Qur’an, Media-Media Pokok dalam Menafsirkan Al-Qur’an,
(Cet. III Jakarta:Bulan Bintang, 1993), h. 171

10 Subbi al-Şalin, Mabāhits Fī ‘Ulūm al-Qur'an, h 284

11 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjamahnya, h. 856
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Anas (178H = 795M), juga ditanya tentang persoalan yang sama ia juga menjawab dengan

nada yang sama:” Bersemayam tidak diketahui, bagaimananya tidak bisa dipikirkan.

Inilah sistem penafsiran yang diterapkan oleh Mazhab Salaf pada umumnya

terhadap ayat-ayat mutasyābihat. Dalam menerapkan sistem ini, mereka mempunyai dua

argumen, yaitu argumen agli dan argumen nagli. Argumen aqli adalah bahwa menentukan

maksud dari ayat-ayat mutasyābihat hanyalah berdasarkan kaidah-kaidah kebahasaan dan

penggunaanya dikalangan bangsa Arab. Penentuan ini hanya dapat menghasilkan ketentuan

yang bersifat ẓanni (tidak pasti). Sedangkan sifat-sifat Allah termasuk masalah akidah yang

dasarnya tidak cukup dengan argumen yang ẓanni (tidak pasti). Lantaran dasar yang qath i

(pasti) tidak diperoleh, maka kita tawaqquf (tidak memutuskan) dan menyerahkan

ketentuan maksudnya kepada Allah Yang Maha Mengetahui dan Maha Mengenal.

Adapun dalam argumen naglí, mereka mengemukakan beberapa hadits dan atsar
sahabat di antaranya:

a.

زَلَ عَـنْ عَائِشةَ قاَلَتْ : تَلاَ رَسُـوْلُ اللّهِ صَلىَّ اللَّـهُ عَلـَيْهِ وَسَـلَّـمَ هَذِهِ الأْيَةَِ ( هُـوَ الَّذِيْ انَـْ
) قـَلـَتْ : قاَلَ رَسُـوْلُ اللّهِ صَلىَّ اللَّـهُ عَلـَيْهِ وَسَـلَّـمَ : عَلَيْكَ الْكِتَابَ اِلىَ قَـوْلهِِ  اوُْلُوْالألَـْبَاب

فَأِذَا راَيَـْتَ الَّـذِيـْنَ يَـبْـتـَغـُوْنَ مَـاتَشَابهََ مِـنْهُ فَأوْلــئَِـكَ الـّذِيـْنَ سَـمَّى اللَّـهُ فاَحْذَرْهُـمْ 
Terjemahnya:

"Dari Aisyah, ia berkata: "Rasul SAW membaca ayat: "Ialah yang menurunkan al-
Kitab (al-Qur’an) kepadamu” - Sampai kepada - "orang - orang yang berakal"
;berkata ia: “Rasul SAW berkata: "Jika engkau melihat orang orang yang
mengikuti ayat-ayat yang mutasyābihāt daripadanya maka mereka itulah orang-
orang disebutkan Allah, maka hati-hatilah terhadap mereka. Dikeluarkan oleh al-
Bukhari dan Muslim dan lain keduanya)
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b.

هِ  اللَّـهُ عَلـَيْهِ وَسَـلَّـمَ عَـنْ رَسُـوْلِ اللّهِ صَلىَّ مِـنْ حَـدِيْثِ عَمَرو بْنِ شُـعَيْب عَـنْ أبَـْيْهِ عَـنْ جَـدِّ
تُمْ مِـنْـهُ فاَعْـمَـلُوا بـِهِ وَمَا  تَشَابهََ فـَامِـنُـوْا قـَالَ : انََّ الْقُـرْآنَ يـَنْزلُِ لـِيُكَـذِّبَ تَـعُـضُّـهُ بَـعْـضًا فـَمَا عَرَفـْ

بهِِ 
Terjemahnya:

"Dari (Amar Ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Rasul SAW, ia
bersabda.: "Sesungguhrya Al-Qur’an tidak diturunkan agar sebagiannya
mendustakan sebagian yang lainnya; apa yang kamu ketahui daripadanya maka
amalkanlah dan apa yang mutasyābih maka hendaklah kamu meyakininya.”
(dikeluarkan oleh mirdawaih)

c.

ـابهِِ عَنْ سُـلَيْمَانَ بـِنْ يـَسَـارِ انََّ رَجُـلاً يـُقَـالُ لـَهُ صـبيْغُ قَدَمَ الْمَـدِيْـنَةِ فَجَعَـلَ يـَسال عَـنْ مُـتَشَ 

ـا عَبْـدُ : أنََ الْقُـرْآنَ فاَرْسَلَ الِـَيْهِ عُــمَـرُ وَقـَدَا عَدلـُهُ عَـراَجِـينَْ النَّـخْـلَ فَـقَـالَ : مَـنْ انَـْتَ، قـَالَ 

روِايَـَـةِ اللَّـهِ بْنْ صَـبيغ فَأَخَذَ عُـمَـرُ عَرجُـوْنـَا مِنْ تـِلـَكَ الْعَـراجِـيْـنَ فـَضَـرْبهَُ حَـتىَّ دَمَى رأَْسَـهُ وَفىِ 

ـابـِهِ لـِيـَعُوْدَ فـَقَـالَ اِنْ كُـنْـتَ عِـنْدَهُ فَضَرَبـَهُ باِلجْـَريِـْدِ حَـتىَّ بَـرَكَ ظـَهـره دَبرَة ثـُمَّ تـَركُْــهُ حَتىَّ برَأ فـَدَعَ 

لـَنـِي قـَتْـلاً جَـمِيْـلاً فـَاذنَ لـَهُ اِلىَ ارَْضِــه وكََـتَبَ اِلىَ أَبىِ مُـوْسَ الأشْـعَرى فـَاقْـت ـُتـُريِـْدُ قـَتْـلَى 

لايَـُجَـالـِسُهُ اَحَـدَ مِـنْ الـْمُسْـلِمِيْـنَ 
Terjemahnya:

"Dari Sulaiman Ibn Yasar bahwa seorang laki-laki bernama Ibn Shubaigh datang
ke Madinah, kemudian bertanya tentang mutasyaābih dalam al-Qur’an. maka
Umar datang seraya menyediakan sebatang pelepah korma untuk (memukul) orang
tersebut, Umar bertanya: "Siapakah Engkau?" Ia menjawab: "Saya adalah
Abdullah Ibn Shubaigh. Kemudian, Umar mengambil pelepah korma dan
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memukulkanmya hingga kepalanya berdarah. Dalam riwayat lain dikatakan:
Kemudian Umar memukulnya dengan pelepah korma hingga membiarkan
belakangnya terluka; kemudian ia meninggalkannya hingga sembuh; kemudian ia
(Umar) memanggilnya kembali; maka orang itu berkata: "Jika engkau hendak
membunuhku maka bunuhlah aku dengan cara yang baik." Maka ia
membolehkannya untuk pulang ke negerinya. Kemudian, Umar menulis kepada
Abu Musa al-Asy’ari agar tak seorang pun dari kaum muslimin yang bergaul
dengannya.” (Dikeluargan oleh Al-Darimi).

Menurut Al-Suyūti, inilah yang menjadi pendapat kebanyakan sahabat, tabi’in,

tabi’i al tabi’in, dan orang-orang sesudah mereka, khususnya Ahlu sunnah. Pandangan ini

adalah riwayat yang paling sahih dari Ibn Abbas. Kesahíhan ini juga didukung oleh riwayat

tentang qirāat lbnu Abbas:

وَمَـا يَـعْـلَمُ تـَـأْوِيْـلَهُ اِلاَّ اللَّـهَ وَيَـقُـوْلُ الرَّاسِحُوْنَ فىِ العِلْـمِ امََـنَّـابـِهِ 

Terjemahannya:

"Dan tidak mengetahui takwilnya kecuali Allah dan berkata orang-orang yang
mendalam ilmunya: "Kami mempercayai”. (Dikeluarkan oleh Abd al Razzaq
dalam tafsirnya dan Al-Hakim dalam Mustadraknya).

Ini menunjukan bahwa waw ( و ) isti‘nāf (permulaan). Di samping itu, ayat tersebut

juga mencela orang-orang yang mengjkuti ayat-ayat mutasyābihāt dan memeriksa mereka

itu sebagai yang mempunyai kecenderungan kepada kesesatan dan mencari fitnah.

Sebaliknya ayat yag sama memuji orang-orang yang menyerahkan pengetahuan tentang itu

kepada Allah.12Dari Muhammad Ibn al-Hasan, ia berkata: “Seluruh ahli fiqih dari Timur

sampai Barat sepakat meyakini sifat-sifat Allah tanpa penafsiran (penakwilan) dan tasybīh

(penyerupaan)." Ibn al-Shalih berkata: "Cara inilah yang ditempuh oleh para pendahulu dan

pemuka-pemuka umat, dipilih oleh para imam fiqih dan pemimpin-pemimpin umat, dan

12 Jalal al-Din al-Suyūti, al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’an, h. 3-4
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para imam hadits juga mengajarkan pendapat ini. Dan tidak seorang pun dari ulama kalam

dari sahabat kita yang mengelak dan keberatan dengan pendapat ini.13

Metode ulama salaf dalam memahami ayat-ayat mutasyābihāt mengenai sifat Allah

dengan menggunakan metode tafwid, taslim (menyerahkan) maknanya. Dalam

menyerahkan makna, bukanlah makna literal yang dimaksudkan, tetapi dengan

mengalihkan makna tekstualnya. Metode ini disebut juga dengan metode ta’wil ijmali

(mengalihkan makna secara global). Makna tekstual dari ayat mutasyābihāt tentang sifat

Allah bagi ulama salaf adalah hal yang mustahil diterapkan pada Tuhan, sehingga untuk

mensucikan sifat Allah, harus dita’wil dari makna-makna sifat yang dimiliki mahluk-Nya.

Hal ini juga supaya tidak mengurangi sifat kekuasaan Tuhan, dan biasanya mereka

memberi statemen dengan ungkapan-ungkapan tafwidnya, seperti امروھا كما جاء ت بلا كیف

atau ungkapan tafwīd, taslīm lainnya seperti Terhadap pemahaman .نؤ من بھا بلا كیف ولامعنى .

ayat-ayat yang dikategorikan Mutasyābihāt tentang sifat Allah, ulama salaf juga

menerapkan metode ta’wil tafsili (ta’wil dengan menentukan maknanya). yaitu dengan

mengalihkan makna zahir lafaz kepada makna majazi (metaforis). Hal ini juga sebagai

penetapannya dalam mensucikan makna sifat Allah dari sifat-sifat yang dimiliki mahluk-

Nya. Karena memahami secara tekstual terhadap ayat-ayat mutasyābihāt tentang sifat oleh

ulama salaf dinilai sebagai tasybīh (penyerupaan sifat Tuhan dengan mahluk). Ulama salaf

dalam menerapakan metode ta’wil tafsili (ta’wil dengan menentukan maknanya) dengan

menetapkan makna yang sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki Tuhan, sehingga dari ta’wil

yang diterapkan tidak menghilangkan makna yang bertalian dengan esensinya. Seperti lafaz

13 Jalal al-Din al-Suyūti, al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’an, h. 6
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al-Yad dita’wil dengan al-Qudrah (kekuasaan) atau al-Ahd (perjanjian), lafaz istawa

dita’wil dengan al-Qahr (menundukan) atau istaula (menguasai) dan sebagainya. Ulama

salaf dalam menerapkan metode ta’wil tafsili dengan mempertimbangkan konteks ayat

dengan melihat setting historis dan juga menggunakan metode munasabah (korelasi)

dengan ayat-ayat yang lain, sehingga dalam menggali makna ayat-ayat mutasyābihāt

mengenai sifat Allah tidak membawa pemahaman yang parsial dan orsinalitas makna teks

tidak diabaikan. Seperti ketika menta’wil lafaz ” .Q.S) ”جاء al-Fajr/ 89:22 menghubungkan

dengan ayat yang makna secara literal sama, yaitu lafaz “أتى ” (Q.S. al-Nahl /16: 33).

Ulama salaf menetapkan ta’wilnya dengan mengalihkan pengertian Allah di sini kepada

“para pembawa perintah-Nya”, dan penggunaan lafaz tersebut sebagai bentuk penyebutan

malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu.

Penafsiran ulama tafsir yang bercorak ma’sur hampir seluruhnya masih menganut

dan mengikuti alur pemikiran penafsiran yang dibangun Asy’ari. Al-Tabari misalnya ketika

menafsirkan lafal كَ  اءَ رَب َ mengatakan bahwa Tuhan datang tetapi kedatangannya harus

bergerak (al-Harakah) dan berpindah (al-Intiqal) dari satu tempat ketempat yang lain.14

B. Penafsiran Ulama Khalaf (Mazhab Muawwilah)

Setelah selesi masa salaf muncul masa Khalaf, yang berarti masa pengganti atau

kemudian. Ulama pada masa ini disebut Ulama Khalaf Perbedaan antara Salaf dan Khalaf

sering tampak pada masalah-masalah akidah dan penafširan al-Qur’an. Untuk kedua masa

ini dalam bidang fiqih para ulama menggunakan istilah mutaqaddimin (terdahulu) dan

14 Drs. Muhammad Sadik Sabri, M.Ag, Melacak Pola Interpretasi Ayat-Ayat Mutasyābihāt dalam al-
Qur’an (Kajian atas Ayat-Ayat Tajassum),h. 170
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mutakhirin (kemudian). Masa Khalaf ini di mulai sekitar abad ke-3 H berakhir pada abad

ke-4 H. Pada waktu ini sudah mulai perubahan sikap ulama dalam menghadapi ayat-ayat

mutasyäbihat. Pada saat itu sedikit pun tidak boleh ditanyakan, apalagi mendiskusikannya

maka pada priode khalaf ini, ulama mulai sedikit toleran dan berlapang dada dalam

menghadapi pemikiran- pemikiran yang tumbuh berkenaan dengan pemahamaan ayat-ayat

mutasyäbihat tersebut, namun sebagian besar mereka masih tetap memegangi pendapat

lama yang menolak setiap upaya interpretasi terhadap ayat-ayat mutasyäbihat dalam bentuk

apapun. yaitu ulama yang menakwilkan lafal yang makna lahirnya mustahil kepada makna

yang lain dengan zat Allah.

Karena itu mereka disebut para muawwilah atau Mazhab Takwil. Mereka

memaknakan istawa' dengan ketinggian yang abstrak, berupa pengendalian Allah terhadap

alam ini tanpa merasa kepayahan. Kedatangan Allah diartikan dengan kedatangan

perintahnya, Allah berada di atas hamba-Nya dengan Allah Maha Tinggi, bukan berada di

suatu tempat, "sisi" dengan siksa. Demikian sistem penafsiran ayat-ayat mutasyābihāt yang

ditempuh oleh ulama Khalaf. Semua lafal yang mengandung makna "cinta" "murka”, dan

"malu" bagi Allah ditakwil dengan makna majaz yang terdekat. Mereka berkata:

قَتـَهَا عَلَى اللَّهِ تَـعَـلَى تـَفَسَّـرَ بـِـلاَزمَِــهَـاصِـفَةٍ كُلَّ  يَسْتَحِـلُ حَقِيـْ

Terjemahannya

Setiap sifat yang makna hakikatnya mustahil bagi Allah ditafsirkan (ditakwilkan)
dengan kelazimannya.”
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Imam Fakhruddin berkata: "Semua sifat-sifat kejiwaan, yaitu kasih sayang gembira,

suka, murka, malu, tipu daya, dan ejekan mempunyai makna permulaan dan makna akhir.

Misalnya murka awalnya merupakan gejolak darah hati dan akhinya keinginan membuat

mudarat terhadap orang yang dimurkai. Maka lafal marah atau murka pada hak Allah tidak

diartikan dengan makna awalnya berupa gejolak darah hati, tetapi dengan tujuannya yang

berupa kehendak membuat mudarat.11

Mazhab ini juga mempunyai argumen aqli dan naqli berupa aśar sahabat. Menurut

mereka, suatu hal yang harus dilakukan adalah memalingkan lafal dari keadaan kehampaan

yang mengakibatkan kebingungan manusia karena membiarkan lafal terlantar tak

bermakna. Selama mungkin menakwilkan kalam Allah dengan makna benar, maka nalar

mengharuskan untuk melakukannya.12 Lebih lanjut, Mazhab ini mempertanyakan; apakah

mungkin ada dalam al-Qur’an sesuatu yang tidak kita ketahui maknanya? Secara naqli,

mereka mengemukakan beberapa atsar sahabat diantaranya :

ـنْ عَنْ ابْنِ عَـبَّـاس فىِ قـَوْلهِِ ( وَمَـا يَـعْـلَمُ تـَـأْوِيْـلَهُ  اِلاَّ اللَّـهَ وَيَـقُـوْلُ الرَّاسِحُوْنَ فىِ العِلْـمِ ) قـَالَ : انـَا مِـمَّ

يَـعْـلَمُـوْنَ تـَـأْوِيـْلَهُ 
Terjemahannya:

Dari Ibn Abbas teniang firman Alluh: "Dan tidak mengetahui takwilnya kecuali
Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya"; berkata Ibnu Abbas, Saya
adalah di antara orang yang mengetahui takwilnya." (Diriwayatkan oleh Ibn al-
Munzir)

ـاك قـَالَ :  نـَاسِـخَهُ مِـنْ يَـعْـلَمُـوْنَ تـَـأْوِيـْلَهُ لَوْ لمَْ يَـعْـلَمُـوْا تـَـأْوِيـْلَهُ لمَْ يَـعْـلَمُـوْا الرَّاسِحُوْنَ فىِ العِلْـمِ عَـنِ الضحَّ

ـِنَّ . ( اَخْرَجَهُ ابن ابى حَاتمِ ) مَنْ  ِ ـسُوْخَةٍ وَلاَ حَـلالَه مِـنْ حَـراَمِـهِ وَلاَ محُكَمه مِـنْ مُـتَشَـا
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Terjemahannya:

Dari al-Ḍahhak berkaia ia: "Orang-orang yang mendalam ilmumya mengetahui
takwilnya. Sekiranya mereka tidak mengetahuinya, niscaya mereka tidak
mengetahui nasikh dari mansukhnya, halalnya dari haramnya, dan muhkam dari
mutasyābihnya." (Diriwcyatkan oleh Ibn Abi Hatim).

Meskipun pada mulanya, pendapat ini tidak dapat diterima oleh para ulama

termasuk Ahlu Sunnah Wa al-Jama’ah,15 kemudian ternyata sebagian Ahlu Sunnah

menganutnya. Ibn Burhan dan Imam al-Nawawi memilih mazhab takwil ini. Dalam

Syarah Muslim. Imam al-Nawawi berkata:

“Sesungguhnya pendapat inilah yang paling berat karena sulit (diterima akal)
bahwa Allah menyeru hambanya dengan sesuatu yang tidak mungkin bagi
seorang pun dari makhluk-Nya dapat memahaminya.”16

Sedangkan Imam al-Haramain (w. 478 H).17 pada mulannya banyak menggunakan

takwil dan kemudian kembali kepada mazhab Salaf. Di samping kedua mazhab ini masib

ada pendapat ketiga. Sebagaimana yang dikemukakan Al-Suyūti bahwa Ibn Daqiq al-'ld

mengemukakan pendapat bahwa jika takwil itu dekat dari bahasa Arab maka tidak

dipungkiri dan jika takwil itu jauh maka kita tawwaqquf (tidak memutuskannya). Kita

meyakini maknanya menurut cara yang dimaksudkan serta mensucikan Tuhan dari sesuatu

yang tidak baik bagi-Nya. Sesuatu yang maknanya dari lafa-lafal tersebut ini nyata dan

15 Yang dimaksud Ahlu sunnah Wa al-jama‟ah ialah mayoritas ulama dan umat Islam yang
berpegang kepada sunnah (perkataan, perbuatan, persetujuan) nabi Muhammad disamping berpegang kepada
kitab suci al-Quran. Lihat, Harun Nasution, Ensiklopedia Islam Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 76

16 Jalaluddin al-Suyūti, al-Itqān Fī ‘Ulūm al-Qur'an, Juz II, h. 2-3

17 Imam al-Haramain adalah 'Abdul Mali bin Abu Abdillah bin Yusuf bin al-Muhammad Juwaini al-
Syafi'i al-Iraqi Abu-Mā'ali. la adalah guru Imam al-Ghazali dan termasuk sahabat Imam Syaf'i yang paling
mendalam ilmunya, ia wafat 47 H. Untuk lebih jelasnya lihat Subhi al-Shali Terjemahnya, h. 403
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dapat dipahami dari percakapan orang Arab kita terima yang demikian tanpa tafagguh,

seperti firman Allah Q.S. Al- Zumar/39:56

خِرِینَ   ِ وَإنِ كُنتُ لمَِنَ ٱلسَّٰ َّ طتُ فيِ جَنۢبِ ٱ حَسۡرَتىَٰ عَلىَٰ مَا فرََّ )٥٦(أنَ تقَوُلَ نفَۡسٞ یَٰ

Terjemahnya:

supaya jangan ada orang yang mengatakan: "Amat besar penyesalanku atas
kelalaianku dalam (menunaikan kewajiban) terhadap Allah, sedang aku
sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan (agama).18

Menurut dia, "sisi Allah" diartikan dengan hak Allah. Tampaknya ketiga pendapat

di atas masing-masing mempunyai dasar dan bila dipahami secara lebih kritis ketiganya

dapat dikompromikan. Setiap orang percaya bahwa makna yang diambil dari hasil

penakwilan dan penafsiran bukanlah makna yang pasti bagi lafal-lafal ayat mutasyābihāt.

Tidak seorang pun yang dapat menjamin babwa itulah makna yang sebenamya dan secara

pasti dimaksudkan oleh Allah. Jika inilah makna yang diserahkan kepada Tuhan untuk

mengetahuinya dan ia saja yang mengetahuinnya, makna semua pihak akan dapat

menerimanya. Ulama Khalaf juga tidak memastikan penakwilan mereka sebagai makna

yang pasti bagi ayat-ayat tersebut. Karena itu takwil dan penafsiran yang mereka berikan

juga bervariasi, tidak selamanya sama antara seorang dengan yang lainnya. Misalnya

tentang kata: (diri) pada QS Āli ‘Imran/3: 28

 ِ َّ لكَِ فلَیَۡسَ مِنَ ٱ فرِِینَ أوَۡلیِاَءَٓ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنیِنَۖ وَمَن یفَۡعَلۡ ذَٰ ٓ أنَ تتََّقوُاْ لاَّ یتََّخِذِ ٱلۡمُؤۡمِنوُنَ ٱلۡكَٰ فِي شَيۡءٍ إلاَِّ

ِ ٱلۡمَصِیرُ   َّ ُ نفَۡسَھُۗۥ وَإلِىَ ٱ َّ رُكُمُ ٱ ةٗۗ وَیحَُذِّ ٰ مِنۡھمُۡ تقَُ
Terjemahnya :

18 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjamahnya, h. 465
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Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin
melainkan orang-orang beriman. Barangsiapa berbuat demikian niscaya dia tidak
akan memperoleh apa pun dari Allah. Kecuali karena (siasat) menjaga diri dari
sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan
diri(siksa)-Nya dan hanya kepada Allah tempat kembali.19

ditemukan berbagai penakwilan ulama, seperti ‘siksa-Nya', ‘kepada-Nya', 'hakikat wujud’,

zat dan ghaib'.

Dengan demikian mereka berarti tidak mendakwakan bahwa mereka mengetahui

hakikat maknanya. Mereka hanya berusaha menakwilkan dan menafsirkan ayat-ayat yang

menyangkut sifat-sifat Tuhan sesuai dengan kemampuan mereka sehingga dapat memenuhi

tuntutan akal mereka sebagai orang-orang beriman. Mereka berupaya menakwil dan

menafsirkan ayat-ayat yang menyangkut sifat-sifat Tuhan dan tidak memaksakan diri untuk

menakwilkan hal-hal yang gaib seperti tentang hari kiamat dan "dābbah" (binatang yang

akan keluar sebagai tanda dekat kiamat).

Uraian di atas menunjukkan bahwa secara teoritis pendapat-pendapat tersebut bisa

dikompromikan, dan secara praktis penerapan Mazhab Khalaf lebih dapat memenuhi

tuntutan kebutuhan intelektual yang semakin hari semakin berkembang dan kritis.

Sebaliknya, Mażhab Salaf tetap sesuai bagi masyarakat yang secara intelektual tidak

menuntut penakwilan ayat-ayat mutasyabihat. Bahkan, yang demikian lebih menenangkan

keyakinan mereka terhadap al-Qur’an. sejalan dengan ini, para ulama menyebutkan bahwa

Mażhab Salaf dikatakan lebih aman karena tidak dikhawatirkan jatuh ke dalam penafsiran

dan penakwilan yang menurut Tuhan salah. Mazhab Khalaf dikatakan lebih selamat karena

19 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 53
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dapat mempertahankan pendapatnya dengan argumen aqli. Kemudian, dengan melihat

kondisi kritis dewasa ini, maka Mazhab Khalaf atau Mazhab Takwil inilah yang lebih tepat

diterapkan dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyābihāt dengan mengikuti ketentuan-

ketentuan takwil yang dikenal dalam Ilmu Tafsir.

Adapun sebab timbulnya perbedaan mazhab di atas, maka pada dasarnya kembali

kepada dua masalah. Pertama, masalah pemahaman ayat: “…dan orang-orang yang

mendalam ilmunya…” (Q.S. Āli Imran/3: 7), disambungkan kepada kalimat sebelumnya

(ma’thuf) atau tidak? Dalam pada itu, terdapat pula beberapa hadits dan āşar sahabat yang

mencela orang-orang yang membicarakan ayat-ayat mutasyābihāt karena hal yang

demikian dianggap sebagai masalah yang hanya diketahui oleh Allah dan āşar yang

menunjukkan maksud sebaliknya, sebagaimana telah dipaparkan terdahulu. Keduanya

adalah permasalahan apakah mungkin sebagian ayat al-Qur’an tidak diketahui sama sekali

atau diketahui hanya oleh orang-orang yang mendalam ilmunya? Menurut ulama Salaf,

boleh saja sebagian ayat al-Qur’an tidak diketahui oleh manusia. Sedangkan menurut ulama

Khalaf, hal yang demikian tidak mungkin terjadi. Setidaknya ayat itu dapat dipahami oleh

ulama tertentu.20

Pendapat ulama Khalaf ini bertambah jelas ketika ayat 7 dari surat Āli Imran

tersebut di atas dipahami dalam konteks sebab turunnya. Para mufassir meriwayatkan

bahwa ayat ini dan sekitar delapan puluh ayat sesudahnya turun menyangkut hal orang-

orang Kristen Najran. Enam puluh orang dari mereka telah datang menemui Rasul dan

menjelaskan serta mengemukakan argumen tentang trinitas dan ketuhanan Isa al-Masih

karena diciptakan tidak menurut hukum kebiasaan yang dikenal dalam Proses kelahiran

20 Jalaluddin al-Suyūti, al-Itqān Fī ‘Ulūm al-Qur'an, Juz II, h. 6
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manusia. Mereka juga mengemukakan argumen dengan mu'jizat yang berlaku pada diri Isa

dan keterangan al-Qur’an sendiri. Sehubungan dengan peristiwa ini ayat-ayat tersebut

diturunkan oleh Allah.21

Sebab turun ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang Kristen Najran telah

mengambil kata-kata mutasyābih dalam al-Qur’an, seperti وكََلِمَتُهُ الَْقَاهَـا اِلىَ مَرْيمََ وَرُوْحٌ مِنْهُ 

menjadi argument atas ketuhanan Isa dan trinitas tanpa memperhatikan ayat-ayat muhkamāt

yang menguatkan keesaan Allah dan kemahasucian-Nya dari keadaan mempunyai anak dan

sekutu. Ayat-ayat tersebut diturunkan untuk menolak keyakinan mereka dan cara mereka

mengambil sebagian ayat-ayat mutasyābihāt mengandung banyak kemungkinan makna.

Karena itu, ayat-ayat seperti ini tidak boleh dipahami secara berdiri sendiri. Untuk

memahaminya secara benar harus melalui petunjuk ayat- ayat muhkamāt. Selanjutnya,

keterangan ini menunjukkan bahwa ayat-ayat mutasyābihāt dapat dipahami dengan

merujuk kandungan ayat-ayat muhkamāt.

C. Perbedaan Penafsiran Ulama Salaf dan Ulama Khalaf

Ada tiga metodologi yang digunakan oleh para ulama dalam memahami ayat-ayat

dan hadits tentang sifat, yaitu tafwidh, itsbat dan ta’wil. Mayoritas ulama salaf dalam

memahami ayat-ayat dan hadits tentang sifat Allah meggunakan metodologi tafwidh, yaitu

tidak melakukan penafsiran apapun terhadap teks-teks tersebut, namun mencukupkan diri

dengan penetapan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan bagi Dzat-Nya, serta mensucikan

Allah dari segala kekurangan dan penyerupaan terhadap hal-hal yang baru. Hal tersebut

21 Sayyid Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, Jilid II (Kairo: Maktabah al-Qahirah, t th), h. 161
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dilakukan dengan cara mengikuti metode ta’wil ijmali22terhadap teks-teks tersebut dan

menyerahkan pengetahuan maksud yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.23

Biasanya mereka menggunakan bahasa ”tidak tenggelam”, ”tidak menafsirkan”, ”diam

terhadap sifat-sifat tersebut”,24 dan ”bacaannya adalah tafsirnya”.25

Mayoritas ulama salaf dengan mengikuti metodologi tafwidh atau ta’wil ijmali,

tidak mengartikan kata istiwa’ dalam ayat di atas dengan bersemayam dan bertempat di

’Arasy. Dan tidak pula mengartikan datang dan turunnya Tuhan dalam ayat dan hadits

tersebut dengan datang atau turun seperti halnya makhluk yang berpindah dan bergerak dari

suatu tempat ke tempat yang lain. Ulama salaf berpandangan bahwa kata istiwa’, datang

dan turun dalam ayat-ayat tersebut memiliki makna-makna tersendiri yang hanya diketahui

oleh Allah dan tidak mengandung penyerupaan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk-

Nya.26

Al-Lalika’i meriwayatkan dari Muhammad bin al-Hasan, sahabat Abu Hanifah, dia

berkata,”Seluruh ahli fikih yang ada di timur dan barat sepakat tentang kewajiban beriman

kepada Al-Qur’an dan hadits-hadits shahih tentang sifat Allah, tanpa harus menafsirkan,

22 Ta’wil ijmali adalah tafsir yang bersifat umum, artinya mengalihkan maksud teks-teks yang
mutasyabihat tersebut dari makna literalnya, tanpa memberikan maksud yang pasti terhadapnya, dengan
menyerahkan pengetahuan maksud yang sebenarnya kepada Allah swt.

23 Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi,1997, Kubra al-Yaqiniyyat al-Kauniyyah, Damaskus: Dār
al-Fikr, h. 138

24 Al-Qaradhawi, 2009, Akidah Salaf dan Khalaf (terj) cet. Kedua, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, h.
80

25 Al-Qaradhawi, 2009, Akidah Salaf dan Khalaf, h. 80

26 Abdullah al-Harari, 2007, Al-Maqālat al-Sunniyyah fī Kasyf Dhalālat Ahmad bin Taimiyyah,
Beirut: Dār al-Masyari’, h. 122.
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menggambarkan dan menyerupakan. Barangsiapa yang melakukan penafsiran, dia telah

keluar dari ajaran Nabi dan jamaah. Sebenarnya, mereka tidak memberikan penyifatan dan

melakukan penafsiran, tetapi memberikan fatwa dari al-Qur’an dan as-Sunnah untuk

kemudian diam—dari fatwa tersebut.27

Hasan al-Banna berkata, ”Adapun ulama salaf riḍwanullah

’alaihim mengatakan:’Kita wajib beriman terhadap ayat-ayat dan hadits-hadits seperti apa

adanya, dan menyerahkan maksudnya pada kehendak Allah.’ Mereka menetapkan sifat Al-

Yad, Al-’Ain, Al-Istiwa’, Adh-Dhahk, At-Ta’ajjub dan seterusnya (untuk Allah). Semua ini

memiliki makna yang tanpa bisa kita kenali, dan kita serahkan kepada Allah untuk

mengetahui persisnya.”28

Al-Shaukani (w. 1250 H) juga mengikuti maẓhab salaf yang berpendapat bahwa

sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Qur’an harus diterima apa adanya tanpa takwil. Ketika

menjelaskan ayat tentang Allah bersemayam di atas arsy (QS al-A’raf ayat 54), al-Syaukani

berkata,”Sesungguhnya para ulama telah berbeda pendapat tentang makna ayat ini sehingga

terdapat empat belas pendapat, yang paling benar dan paling dekat dengan yang seharusnya

adalah pendapat salaf, yaitu Allah istiwa’ tanpa diketahui caranya, sesuai dengan yang patut

bagi-Nya serta dan dengan menafikan yang tidak patut bagi-Nya.”29

27 Ibnu Taimiyyah, Majmu’ al-Fatawa, 4/4,5 dan Ibnu Qudamah, Risalah at-Tanzih, h. 18-19.

28 Jum’ah Amin Abdul Aziz, 2005, Pemikiran Hasan Al-Banna dalam Akidah dan Hadits,
penerjemah: Shofiyullah Mukhlas, cet. Kesatu, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, h. 85-86, 90.

29 Zainuddin, 2009, Al-Shaukani dan Kitab Naīlu Al-Autār, jurnal Islamia, Vol. V No. 1 hal. 67.
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Ibnu Qudamah al-Maqdisī di dalam kitabnya, Lum’atu al- I’tiqad, mengatakan

bahwa semua sifat Ar-Rahman yang ada di dalam Al-Qur’an dan hadits shahih wajib

diimani dan diterima serta tidak diperbolehkan mengetahui maknanya dengan menolaknya,

menakwilkannya, menyerupakannya dan mempersonifikasikannya. Sifat-sifat tersebut

wajib kita tetapkan secara lafadz, dan tidak mencari-cari maknanya. Kita kembalikan

pengetahuan tentangnya kepada yang mengucapkannya. Tindakan seperti itu sesuai dengan

apa yang dilakukan oleh ar-rasikhina fī al- ’Ilmi yang mendapat pujian dari Allah.30

Ibnu Qudamah juga mencuplik pandangan Imam Abu Abdillah Ahmad bin

Muhammad bin Hambal radliyallahu ’anhu tentang sabda Nabi Muhammad saw:

’Sesungguhnya Allah turun ke langit bumi’, ’Sesungguhnya Allah akan dilihat di hari

kiamat’, dan hadits-hadits lain yang serupa dengannya. Imam Ahmad menjawab: ”Kami

beriman dan membenarkannya, tidak ada cara dan tidak ada makna. Kami tidak

menolaknya sedikitpun. Kami yakin bahwa sesuatu yang dibawa Rasul pasti benar. Kami

tidak menolak apa yang dibawa Nabi saw dan kami tidak menyifati Allah melebihi apa

yang Allah telah memberi sifat pada diri-Nya tanpa batasan. Tidak ada sesuatu pun yang

menyerupai Allah. Dan Dia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. (Q.S. Asy-Syura:

11).”31

Ketika membahas tentang ayat-ayat sifat yang mutasyābihāt, dalam al-Itqan, As-

Suyuthi berkata,”Jumhur Ahlu Sunnah —di antaranya kaum salaf- dan ahli hadits

berpendapat untuk mengimani ayat-ayat sifat dan menyerahkan maknanya kepada Allah.

30 Muhammad Shalih al-‘Uṣaimin, , Syarh Lum’atu al-I’tiqād, Riyaḍ: Maktabah Thabariyyah 1992,
h. 31.

31 Muhammad Shalih al-‘Uṣaimin, Syarh Lum’atu al-I’tiqād, h. 35
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Dengan tetap menyucikan Allah, ayat-ayat tersebut tidak boleh ditafsirkan. Sebagian ahlu

sunnah ada yang berpendapat untuk menakwil dengan sifat yang layak bagi Allah.

Pendapat ini adalah pendapat kaum khalaf. Imam al-Haramain pernah berpendapat seperti

ini, tetapi dia meralat pendapatnya tersebut. Ibnu Shalah berkata,’Pendapat inilah yang

dilakukan oleh generasi pertama umat. Dan dengan cara inilah para ahli fikih berpendapat.

Juga pendapat ini, adalah pendapat para ahli hadits. Tidak ada ahli kalam yang menolak

pendapat seperti ini.’”32

Pendapat di atas dikomentari oleh Syaikh Mar’i dalam Aqāwīl Al-Tsiqāt, ”Saya

berpendapat bahwa pendapat di atas adalah pendapat yang paling tepat. Kita bisa

mendapatkan setiap golongan yang melakukan takwil akan menyalahkan golongan yang

lain. Mereka membuat argumentasi bahwa pendapat merekalah yang paling benar. Mereka

meyakini bahwa golongan merekalah yang benar sedangkan golongan yang lain adalah

salah. Hal tersebut sangat jelas terlihat ketika kita membaca pendapat-pendapat para ahli

kalam dan tasawuf.33

Itulah metodologi tafwidh yang digunakan oleh mayoritas ulama salaf, yaitu tidak

mengartikan sifat-sifat Allah, menjauhi penafsirannya, dan menyerahkan maknanya kepada

Allah. Dengan kata lain, Allah yang lebih tahu dengan arti ayat-ayat sifat tersebut. Mereka

tidak menafsirkan ayat-ayat sifat Allah dengan tetap berpegang bahwa Allah adalah Maha

Suci dari segala keserupaan dengan makhluk-Nya. Berbeda dengan metodologi tafwidh,

32 Al-Suyūti, Al-Itqan Fī ‘Ulum al-Qur’an, h. 2-7.

33 Al-Qaradhawi, 2009, Akidah Salaf dan Khalaf (terj) cet. kedua, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, h.
56.
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adalah metodologi itsbat. Yaitu membiarkan sifat-sifat itu dalam arti literal dengan

meniadakan cara dan penyerupaan. Metodologi ini dipopulerkan oleh Ibnu Taimiyyah dan

madrasahnya.34

Dalam karyanya yang berjudul ”Shaid Al-Khathir,” seorang ahli fikih, sejarawan,

dai, kritikus dan pembaru, yaitu Ibnul Jauzi (w. 597 H), mendorong tentang pentingnya

itsbat bagi masyarakat awam. Dalam pembahasan yang panjang, dia telah menjelaskan

faedah hal tersebut bagi iman dan akhlak.

Sedangkan mayoritas ulama khalaf memahami ayat dan hadits tentang sifat Allah

menggunakan metodologi ta’wil yaitu mengalihkan pengertian teks-teks yang mutasyābihāt

dari makna-makna literalnya dan meletakkan maksud-maksudnya dalam satu bingkai

pengertian yang sejalan dan seiring dengan teks-teks lain yang muhkamat yang memastikan

kesucian Allah dari arah, tempat dan anggota tubuh seperti makhluk-Nya. Oleh karena itu,

mereka menafsirkan istawa’ dengan kekuasaan Allah, menafsirkan tangan Allah dengan

kekuatan dan kedermawanan, menafsirkan ’ain (mata) dengan pertolongan (inayah) dan

pemeliharaan (ri’ayah), menafsirkan dua jari-jari dalam hadits ”Bayi seorang mukmin

berada di antara dua jari-jari Tuhan” dengan kehendak (Iradah) dan kekuasaan (Qudrah)

Allah dan lain sebagainya.35

D. Persamaan Penafsiran Ulama Salaf dan Ulama Khalaf

34 Al-Qaradhawi, 2009, Akidah Salaf dan Khalaf, h. 46-52

35 Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buṭi, Kubra al-Yaqiniyyat al-Kauniyyah, Damaskus: Dār al-Fikr
1997,, h. 140.
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Apabila diamati dengan seksama, sebenarnya antara pendapat salaf

(methode tafwidh) dengan pendapat khalaf (metode ta’wil) memiliki kesamaan, yaitu36:

Pertama, sama-sama mensucikan Allah dari segala keserupaan dengan makhluk-Nya.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِير

Terjemahannya :

Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha
Mendengar lagi Maha Melihat.37

Ayat ini menegaskan kesucian Allah yang bersifat mutlak dari menyerupai

apapun, sehingga ayat-ayat dan hadits-hadits lain yang mutasyabihat dan mengesankan

bahwa Allah menyerupai makhluk-Nya harus dikembalikan maksudnya terhadap ayat ini,

karena ayat ini kedudukannya muhkamat.

Kedua, mereka sepakat bahwa arti literal lafazh-lafazh tersebut bukanlah arti sebenarnya.

Ini berkaitan dengan kesepakatan mereka untuk menafikan keserupaan Allah.

Ketiga, kedua madzhab sepakat bahwa lafazh-lafazh tersebut digunakan tiada lain untuk

menjelaskan hal yang ada di dalam hati atau yang ada di bawah intuisi dan ada

hubungannya dengan ahli bahasa. Meskipun sangat luas, hakekat bahasa tidak akan bisa

36 Yusuf al-Qaradhawi, 2006, Akidah Salaf dan Khalaf, penerjemah: Arif Munandar Riswanto, cet. I,
Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, , h.38; Majmu’ah Rasa’il Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna, h. 408-418;
Abdullah al-Harari, 2007, al-Maqallat al-Sunniyyah fā Kasyf Dlalalat Ahmad bin Taimiyyah, Beirut: Dar al-
Masyari’, h. 122.

37 Kementrerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h.
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diketahui artinya oleh orang yang tidak mengetahuinya. Dan hakekat yang berkaitan

dengan Dzat Allah berkaitan dengan hal ini. Bahasa sangat terbatas untuk menjelaskan

tentang hakekat tersebut. Dengan demikian, membatasi arti dari bahasa tersebut adalah

sebuah penyesatan.

DR. Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa polemik di antara dua manhaj atau

dua madzhab tidak harus mengafirkan salah satu di antara keduanya. Dengan kata lain,

menghukumi bahwa mereka telah melakukan jenis kekufuran terbesar yang mengakibatkan

keluar dari agama Islam. Padahal, saling mengafirkan dan mengeluarkan mereka dari

agama Islam tidak bisa diterima oleh hati dan akal orang yang berilmu. Karena mereka

seluruhnya beriman kepada Tuhan, Rasul, Kitab Suci, manhaj dan kiblat yang satu.

Menurutnya, polemik dalam permasalahan ini juga tidak perlu menyebabkan untuk

menuduh dosa, fasik, dan bid’ah. Hal yang paling jauh, polemik yang terjadi adalah

polemik antara yang benar dan yang keliru, atau yang benar dan yang lebih benar.

Bagaimana mungkin seorang ilmuwan yang mumpuni berani untuk memfasikkan,

menuduh dosa atau membid’ahkan ulama umat. Padahal mereka-lah yang memikul syari’at,

membela akidah dan melawan musuh-musuh dakwah. Sepanjang hayatnya, mereka hidup

sebagai da’i, pembaru, ulama dan pelaksana ajaran Islam. Seperti al-Baqillani, al-Isfirayini,

al-Maturidi, al-Ghazali, ar-Razi, Ibnu Abdissalam, ibnu al-Id, ar-Rafi’i, an-Nawawi, Ibnul

Hammam, az-Zarkasyi, al-Iraqi, Ibnu Hajar, as-Suyuthi, dan orang-orang mumpuni lainnya

yang menguasai ilmu akidah serta syari’at. Ketika melakukan takwil, mereka tidak keluar
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dari kaidah-kaidah bahasa Arab. Sebelum mereka ada para Sahabat yang juga melakukan

takwil, tafwidh, dan itsbat. Seperti Ibnu Mas’ud, Ibnu ‘Abbas, dan lain-lain.38

Ibnu Taymiyyah dan Ibnul Qoyyim juga berpendapat untuk tidak menuduh dosa,

memfasikkan (fasik dalam ta’wil), atau menyesatkan orang-orang yang melakukan ta’wil.

Menurut Ibnu Taymiyyah, yang menjadi polemik dan ditentang oleh kaum salaf adalah

ta’wil kelompok jahmiyyah dan pengetahuan manusia yang bisa mengetahui cara ayat-ayat

sifat tersebut.39

Imam al-Khathabi dalam Ma’alim as-Sunannya, mengatakan bahwa orang yang

melakukan ta’wil tidak keluar dari agama, meskipun ta’wilnya salah. Demikian

juga menurut Imam Al-Ghazali, kesalahan dalam melakukan ta’wil tidak menyebabkan

pada kekafiran, karena masih terjaga di bawah lindungan kalimat syahadat. Nash

menetapkan bahwa yang menyebabkan seseorang menjadi kafir adalah ketika dia

mendustakan Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam. Dan orang yang salah dalam

melakukan ta’wil bukanlah orang yang mendustakan Rasulullah.40 Dr. Yusuf al-Qardlawi

mengatakan, mereka tidak mengingkari hadits shahih. Akan tetapi penerimaan mereka ini

wujud dalam bentuk penakwilan hadits disesuaikan dengan cara-cara ekspresi bahasa Arab,

termasuk analogi, majaz, sindiran, perumpamaan, dan lainnya. Apakah penakwilan

semacam ini benar atau tidak, ini sudah merupakan masalah tersendiri yang tidak ada

kaitannya lagi dengan persoalan penetapan masalah aqidah melalui hadits. Bahkan

pendukung pendapat ini mengatakan dengan tegas:”Saya menerima hadits itu dan

38 Yusuf al-Qaradhawi, 2006, Akidah Salaf dan Khalaf, h. 222-223.
39 Yusuf al-Qaradhawi, 2006, Akidah Salaf dan Khalaf, h. 223.
40 Al-Ghazali, Al-Iqtishad fi al-I’tiqad,, h. 306.
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mengakui juga konsekuensinya. Akan pengertian hadits ini bagi saya ialah begini dan

begitu.”41

Menurut Imam Ghazali, sosok manusia yang paling bersih dan jauh dari ranah

ta’wil adalah Imam Ahmad Ibn Hambal (emoga kasih Allah selalu terlimpah untuknya).

Namun, ternyata Imam Hambal terpaksa melakukan takwil.

Hasan al-Banna berkata,”Saya melihat Imam an-Nawawi memiliki pendapat yang

mampu mendekatkan jarak khilaf antar kedua pendapat ini, sehingga memungkinkan kita

untuk tidak terus berdebat dan bertentangan. Terlebih mereka telah memberi batasan

dirinya bahwa menakwil seperti ini boleh selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah

agama.

Imam Ar-Razi dalam kitabnya ‘Asas at-Taqdis berkata:

”Ketika kita memperbolehkan penakwilan, kita harus siap menyibukkan diri secara

sukarela merinci beberapa penakwilan yang dimaksudkan. Jika kita memilih untuk tidak

boleh menakwilkan, kita menyerahkan pengetahuan ini kembali kepada Allah. Ini adalah

kaidah umum yang perlu menjadi rujukan pada setiap ayat-ayat dan hadits-hadits

mutasyabihat. Hanya dari Allah kita berharap pertolongan.”42

41 Al-Qardlawi, , Fiqih Peradaban, Surabaya: Dunia Ilmu 1997, h. 121.

42 Jum’ah Amin Abdul Aziz, 2005, Pemikiran Hasan Al-Banna dalam Akidah dan Hadits, Jakarta:
Pustaka al-Kautsar, hal. 97.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Telah dikemukakan bahasan dan kajian komparasi penafsiran ulama salaf dan ulama

khalaf tentang Al-Āyatu al Şifat. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1. Al-Āyatu al Şifat sebagai bagian dari ayat-ayat mutasyābihat yang berkaitan

tentang sifat Tuhan atau sifat tajsīm Tuhan yang ada dalam al-Qur’an. Ayat-ayat

ini pulalah yang selalu mewarnai pergolakan pemikiran para ulama dan selalu

menjadi sumber polemik dalam memberi makna yang sepadan

2. Wujud al-Āyatu al-Ṣifat dalam al-Qur;an diantaranya : seperti lafal lafal "istiwā

(bersemayam)", "Jā’a (datang)", "Fauq (di atas )" Janbun (sisi)" " Wajhun

(wajah)", "”Ainun (mata), Yadun (tangan)", dan " Nafs (diri)"" yang dibangsakan

atau dijadikan sifat Allah. Kata-kata ini menunjukkan keadaan, tempat, dan

anggota yang layak bagi makhluk yang baharu

3. Komparasi penafsiran ulama salaf dan ulama khalaf yang berbeda terhadap Al-

Āyatu al Şifat pada intinya bergerak dalam wilayah mazhab-mazhab tersebut.

Sehingga penulis dalam kesimpulannya membagi kedalam dua mazhab yaitu

Mazhab Salaf dan Mazhab Khalaf.

a. Metode Ulama Salaf dalam memahami ayat-ayat mutasyābihāt mengenai

sifat Allah dengan menggunakan metode tafwīd, taslīm (menyerahkan)

maknanya. Dalam menyerahkan makna, bukanlah makna literal yang
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dimaksudkan, tetapi dengan mengalihkan makna tekstualnya. Metode ini

disebut juga dengan metode Ta’wīl Ijmāli (mengalihkan makna secara

global). Makna tekstual dari ayat mutasyābihāt tentang sifat Allah bagi

ulama salaf adalah hal yang mustahil diterapkan pada Tuhan, sehingga

untuk mensucikan sifat Allah, harus dita’wil dari makna-makna sifat yang

dimiliki mahluk-Nya. Hal ini juga supaya tidak mengurangi sifat

kekuasaan Tuhan, dan biasanya mereka memberi statemen dengan

ungkapan-ungkapan tafwidnya, seperti امروھا كما جاءت بلا كیف  atau

ungkapan tafwīd taslīm lainnya seperti نؤمن بھا بلا كیف ولا معني

Terhadap pemahaman ayat-ayat yang dikategorikan Mutasyābihat tentang

sifat Tuhan, ulama salaf juga menerapkan metode ta’wil tafsili (ta;wil

dengan menetukan maknanya) yaitu dengan mengalihkan makna zahir lafal

kepada makna majazi (metaforis). Hal ini juga sebagai penetapannya dalam

mensucikan makna sifat Allah dari sifat-sifat yang dimiliki mahluk -Nya.

Karena memahami secara tekstual terhadap ayat-ayat mutasyābihat tentang

sifat-sifat Allah oleh ulama salap dinilai sebagai tasybih (penyerupaan sifat

Tuhan dengan mahluknya).

b. Adapun Mazhab Khalaf mereka membolehkan penakwilan terhadap ayat-

ayat mutasyābihāt, mazhab ini terbagi kedalam dua kelompok yaitu :

pertama menakwilkan ayat-ayat mutasyābihāt yang diantaranya berbicara

sifat-sifat Tuhan diterima tanpa diketahui maksudnya secara pasti. Kedua

menakwilkan ayat-ayat mutasyabihat itu sesuai dengan makna atau sifat-

sifat yang dipahami oleh manusia
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c. Penulis memahami bahwa ada kesamaan penafsiran ulama salaf dan ulama

khalaf dalam memahami al-Āyatu al-Sifat pada wilaya sifat tajsim Tuhan

4. Persamaan dan Perbedaannya Penafsiran Ulama Salaf dan Ulama Khalaf

Persamaan :

a. Sama-sama mensucikan Allah dari segala keserupaan dengan makhluk-

Nya. Allah Subhanahu wa Ta’ala

b. Ulama Salaf dan Khalaf sepakat bahwa arti literal lafazh-lafazh tersebut

bukanlah arti sebenarnya. Ini berkaitan dengan kesepakatan mereka

untuk menafikan keserupaan Allah

c. Kedua mazhab sepakat bahwa lafazh-lafazh tersebut digunakan tiada lain

untuk menjelaskan hal yang ada di dalam hati atau yang ada di bawah

intuisi dan ada hubungannya dengan ahli bahasa. Meskipun sangat luas,

hakekat bahasa tidak akan bisa diketahui artinya oleh orang yang tidak

mengetahuinya.

Perbedaan :

a. Ada tiga metodologi yang digunakan oleh para ulama dalam memahami

ayat-ayat dan hadits tentang sifat, yaitu tafwidh, itsbat dan ta’wil.

Mayoritas ulama salaf dalam memahami ayat-ayat dan hadits tentang

sifat Allah meggunakan metodologi tafwidh, yaitu tidak melakukan

penafsiran apapun terhadap teks-teks tersebut, namun mencukupkan diri

dengan penetapan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan bagi Dzat-Nya,

serta mensucikan Allah dari segala kekurangan dan penyerupaan

terhadap hal-hal yang baru. Hal tersebut dilakukan dengan cara
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mengikuti metode ta’wil ijmali terhadap teks-teks tersebut dan

menyerahkan pengetahuan maksud yang sebenarnya kepada Allah

Subhanahu wa Ta’ala. Biasanya mereka menggunakan bahasa ”tidak

tenggelam”, ”tidak menafsirkan”, ”diam terhadap sifat-sifat

tersebut”, dan ”bacaannya adalah tafsirnya”

b. Sedangkan mayoritas ulama khalaf memahami ayat dan hadits tentang

sifat Allah menggunakan metodologi ta’wil yaitu mengalihkan

pengertian teks-teks yang mutasyābihāt dari makna-makna literalnya dan

meletakkan maksud-maksudnya dalam satu bingkai pengertian yang

sejalan dan seiring dengan teks-teks lain yang muhkamat yang

memastikan kesucian Allah dari arah, tempat dan anggota tubuh seperti

makhluk-Nya. Oleh karena itu, mereka menafsirkan istawa’ dengan

kekuasaan Allah, menafsirkan tangan Allah dengan kekuatan dan

kedermawanan, menafsirkan ’ain (mata) dengan pertolongan (inayah)

dan pemeliharaan (ri’ayah), menafsirkan dua jari-jari dalam hadits ”Bayi

seorang mukmin berada di antara dua jari-jari Tuhan” dengan kehendak

(Iradah) dan kekuasaan (Qudrah) Allah dan lain sebagainya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan sebagai penulis berkaitan dengan penjelasan

tesis ini sebagai berikut :

1. Kajian mengenai ayat-ayat mutasyābihāt yang menjadi pembahasan dalam tesis ini

merupakan sebuah bentuk upaya yang dilakukan penulis. Namun pengkajian

mengenai Āyatu al Şifat membutuhkan kajian yang mendalam mengingat pokok
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bahasan yang ada didalamnya cukup luas. Olehnya itu, peningkatan frekuensi dan

keseriusan pengkajian harus lebih ditingkatkan

2. Pembahasan mengenai Al-Āyatu al Şifat dalam cakupan pembahsan ayat-ayat

mutasyābihāt merupakan hal yang sangat penting mengingat masih terhitung

jarang yang mau memberikan ruang untuk mengkaji lebih jauh khsusnya

mahasiswa jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir. Olehnya itu sebagai bahan

pertimbangan bagi rekan-rekan mahasiswa untuk mengkaji ayat-ayat mutasyābihāt

lehih mendalam lagi sebagai tanggung jawab sebagai akademisi baik secara tidak

langsung dalam memberikan buah pemikiran untuk lebih mengembangkan Ilmu

al-Qur’an dan Tafsir dimasa yang akan datang.
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