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ُلهَ ُ ُشَرِيْكَ ُُلََ ُلشأنه ُوَرَس وْل ه ُتعظيما ُعَبْد ه  داً حَمَّ ُم  ُأنََّ ُوَأشَْهَد  الداعيُإلىُرضوانهُُ،

 ،،ُأماُبعدخوانهصلىُاللهُعليهُوعلىُألهُوإ

Puji syukur kehadirat Allah swt. karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-
Nya, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Teologi Salafiyah Dalam 
Memahami Asma wa Shifat.” untuk diajukan guna memenuhi syarat dalam 
menyelesaikan pendidikan magister pada Program Studi Dirasah Islamiyah 
Konsentrasi Pemikiran Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Salawat dan 
salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw. beserta 
keluarga, sahabat dan para pengikutnya.  

Penulisan tesis ini banyak kendala dan hambatan yang dialami, tetapi 
alhamdulillah dengan upaya dan optimisme penulis yang didorong oleh kerja keras 
serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. 
Oleh karena itu, sepatutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada berbagai pihak yang turut memberikan andil, baik secara langsung 
ataupun tidak, moral maupun material. Untuk maksud tersebut, perlu menyampaikan 
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:  

1. Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, MA,. Ph.D. 
yang telah berusaha mengembangkan dan menjadikan kampus UIN Alauddin 
Makassar menjadi kampus yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. 

2. Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. M. Ghalib M, 
M.A. Wakil Direktur Dr. H. Andi Aderus, Lc., MA. Ketua Program Studi 
Dirasah Islamiyah Dr. Indo Santalia, M. Ag. dan Sekretaris Dr. Laode Ismail, 
M.Th.I. telah bersungguh-sungguh mengabdikan ilmunya demi peningkatan 
kualitas Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai perguruan 
tinggi yang terdepan dalam membangun peradaban Islam. 

3. Dr. H. Hamzah Harun, Lc., M.A., selaku promotor dan Dr. Hj. Nurlaelah 
Abbas, Lc., M.A., selaku kopromotor, yang senantiasa memberikan 
bimbingan, arahan dan saran sehingga tulisan ini dapat terwujud. Semoga 
Allah swt. selalu menjaga dan memberikan umur panjang kepada mereka.  

4. Para guru besar dan segenap dosen yang telah memberikan ilmu dan 
bimbingan ilmiahnya selama masa studi, serta para karyawan Pascasarjana 
UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang baik untuk 
kelancaran penyelesaian studi ini. 

5. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 
Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.  dan segenap Civitas 



 
 

v 
 

Akademika  di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) 
Makassar. 

6. Istri tercinta, Maryam Mujahidah serta anak tersayang, ananda Yusuf yang 
telah memberikan dukungan dan pengorbanan baik moril maupun materil 
dalam rangka menyelasaikan studi. 

7. Rekan-rekan mahasiswa pada konsentrasi Pemikiran Islam Pascasarjana UIN 
Alauddin Makassar. 

Terspesial untuk kedua orang tua  yang tercinta; ayahanda Ahmad Muzaqir, 
SH., MH., dan ibunda Maemunah, S.Kep.Ners., MARS., yang telah mengasuh, dan 
membimbing serta doa yang senantiasa dipanjatkan, demi keberkahan dan kesuksesan 
anak-anaknya. Upaya penulisan tesis ini telah dilakukan secara maksimal, oleh 
karena itu saran dan kritikan dari pembaca sangat diharapkan. Akhirnya, kepada 
Allah swt. saya memohon rahmat dan magfirah-Nya semoga amal ibadah ini 
mendapat pahala dan berkah dari-Nya serta bermanfaat bagi yang lainnya.   

                                                               Makassar, 21 Rabiul Akhir 1442 H 
                                                                                7 Desember 2020 M 

                                                          Penulis, 

 

                                                                    Muhammad Istiqamah 
       NIM: 80100218057 

  



 
 

vi 
 

DAFTAR ISI 

 

JUDUL ........................................................................................................................ i 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS  ....................................................................... ii 

PENGESAHAN TESIS ............................................................................................ iii 

KATA PENGANTAR .............................................................................................. iv 

DAFTAR ISI ............................................................................................................. vi 

PEDOMAN TRANSLITERASI ............................................................................. viii 

ABSTRAK ................................................................................................................ xi 

BAB    I    PENDAHULUAN ............................................................................... 1-18 

A. Latar Belakang Masalah........................................................................... 1 
B. Rumusan Masalah .................................................................................... 7 
C. Pengertian Judul ....................................................................................... 8 
D. Tinjauan Pustaka ...................................................................................... 9 
E. Kerangka Teoritis ................................................................................... 11 
F. Metode Penelitian .................................................................................. 13 
G. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .......................................................... 16 

 

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SALAFIYAH .................................. 19-41 

A. Pengertian Salaf, Salafi dan Salafiyah ................................................... 19 
B. Perkembangan Mazhab Salafiyah .......................................................... 29 
C. Salafiyah Sebagai Gerakan Keagamaan ................................................ 37  

 

BAB III PROBLEMATIKA ASMᾹ’ WA ṢIFᾹT DALAM TEOLOGI ISLAM42-65 

A. Definisi Asmā’ wa Ṣifāt ......................................................................... 42 
B. Urgensi Asmā’ wa Ṣifāt Dalam Teologi Islam ...................................... 44 
C. Hubungan Antara Asmā’ dan Ṣifāt Dalam Teologi Islam ..................... 49 
D. Pandangan Para Mutakalimin Tentang Asmā’ wa Ṣifāt ........................ 51 

 

BAB IV TEOLOGI SALAFIYAH DALAM MEMAHAMI ASMᾹ’ WA ṢIFᾹT66-
148 

A. Metode Salafiyah Dalam Memahami Asmā’ wa Ṣifāt........................... 70 
B. Kaidah-Kaidah Salafiyah Dalam Memahami Asmā’ wa Ṣifāt ............ 110 
C. Posisi Teologi Salafiyah Terhadap Pengembangan Wacana Asmā’ wa 

Ṣifāt ...................................................................................................... 128 

 

BAB V PENUTUP ......................................................................................... 149-159 

A. Kesimpulan .......................................................................................... 149 



 
 

vii 
 

B. Implikasi Penelitian ............................................................................. 151 

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 152-158 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .............................................................................. 159 
  



 
 

viii 
 

DAFTAR TRANSLITERASI 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 HurufLatin Nama 

 alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب

 

ba 

 

b 

 

Be 

 
 ت

 

Ta 

 

t 

 

Te 

 
 ث

 

sa 

 

ṡ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 

Jim j 

 

Je 

 
 ح

 

ha 

 

ḥ 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ

 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 
 د

 

dal 

 

d 

 

De 

 
 ذ

 

zal 

 

ż 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر

 

ra 

 

r 

 

Er 

 
 ز

 

zai 

 

z 

 

Zet 

 
 س

 

Sin 

 

s 

 

Es 

 
 ش

 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 
 ص

 

shad 

 

ṣ 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض

 

dhad 

 

ḍ 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط

 

tha 

 

ṭ 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ

 

za 

 

ẓ 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ

 

gain 

 

g 

 

Ge 

 
 ف

 

fa 

 

f 

 

Ef 

 
 ق

 

qaf 

 

q 

 

Qi 

 
 ك

 

kaf 

 

k 

 

Ka 

 
 ل

 

lam 

 

l 

 

El 

 
 م

 

mim 

 

m 

 

Em 

 
 ن

 

nun 

 

n 

 

En 

 
 و

 

wau 

 

w 

 

We 

 
 هـ

 

Ha 

 

h 

 

Ha 

 
 ء

 

hamzah 

 

’ 

 

Apostrof 

 
 ى

 

Ya 

 

y 

 

Ye 

 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda  
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apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفَُ 

 haula : هَـوْلَُ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah 

 

a a   ا 

 
kasrah 

 

i i ِا 

 
d}ammah 

 

u u   ا 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fatḥah dan yā’ 

 

ai a dan i َُْـى 

 
fatḥah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوَُْ
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Contoh: 

 māta : مـاَتَُ

 ramā : رَمَـى

 qīla : قِـيْـلَُ 

 yamūtu : يَـمـ وْتُ 

4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

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 kedua kata itu terpisah, maka tā’ 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 rauḍh al-aṭfāl: رَوْضَـة الأطَْفَالُِ

 al-madīnah al-fāḍilah : الَْـمَـدِيْـنـَة الَْـفـاَضِــلةَ

ـكْمَة ُالَـحُِْ  : al-ḥikmah 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd (ّــ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Nama 

 

Harakat dan 
Huruf 

 

Huruf dan  
Tanda 

 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau  

 

ى...َُُُا...َُ  

 

d}amah dan wau 

 

ـو  ـ ـ

 

ā 

ū 

a dan garis atas 

 Kasrah dan yā’ 

 

ī i dan garis atas 

 u dan garis atas 

 

 ــِـــى
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  ABSTRAK 

Nama    : Muhammad Istiqamah 
NIM   : 80100218057 
Judul     : Teologi Salafiyah dalam Memahami Asma wa Shifat 
 

Kajian Asmā’ wa Ṣifāt merupakan salah satu bahasan serius dan 
diperdebatkan secara tajam oleh para mutaklimin dan beragam corak kelompok 
pemikiran Islam, termasuk Salafiyah. Karenanya, penelitian dalam tesis ini bertujuan 
untuk mengetahui problematika Asmā’ wa Ṣifāt dalam Teologi Islam, kemudian 
metode dan kaidah Teologi Salafiyah dalam memahami Asmā’ wa Ṣifāt serta posisi 
Teologi Salafiyah terhadap pengembangan wacana Asmā’ wa Ṣifāt.  

Penelitian pada tesis ini menggunakan jenis penelitian kualitatif pustaka atau 
library research dengan pendekatan teologis normatif dan filosofis. Data dari 
berbagai literatur yang ada baik klasik maupun modern kemudian dianalisa dengan 
metode dedukatif, induktif dan komparatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, problematika Asmā’ wa 

Ṣifāt dalam Teologi Islam cukup beragam dan terjadi perbedaan tajam antar satu 
kelompok pemikiran Islam dengan yang lainnya. Seperti antara Jahmiyah yang 
meniadakan semua nama dan sifat Allah dengan kelompok Musyabbihah dan 
Mujassimah yang menetapkan semua nama dan sifat Allah namun dengan cara 
menyerupakan-Nya dengan makhluk-Nya.  Kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa 
Teologi Salafiyah memiliki tiga metode dalam memahami Asmā’ wa Ṣifāt yaitu 
Itsbat, Nafyu dan Tawaqquf. Teologi Salafiyah merumuskan kaidah-kaidah dalam 
memahami Asmā’ wa Ṣifāt. Di antaranya bahwa Asmā’ wa Ṣifāt bersifat tauqīfiyyah, 
Isbat secara terperinci dan Nafyu secara umum, dan komitmen dengan lafaz-lafaz 
yang terdapat dalam teks wahyu. Ketiga, Posisi Teologi Salafiyah cukup kuat dalam 
pengembangan wacana Asmā’ wa Ṣifāt dalam dunia Islam. Dengan para ulama-
ulamanya yang muktabar seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Syaikhul Islam Ibnu 
Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, kelompok Salafiyah memperjuangkan dan 
mengembangkan corak pemikirannya di setiap masa hingga masih eksis sampai hari 
ini.  

Implikasi penelitian ini, bagi kalangan akademisi sebagai sebuah tulisan yang 
memaparkan konsep, metode dan kaidah-kaidah Teologi Salafiyah dalam memahami 
Asmā’ wa Ṣifāt dan posisinya dalam pengembangan wacana Asmā’ wa Ṣifāt bisa 
menjadi referensi dalam menelaah Teologi Salafiyah khususnya dalam pembahasan 
Asmā’ wa Ṣifāt agar tidak terjatuh dalam sikap tergesa-gesa dalam menilai dan 
memvonis sebuah kelompok pemikiran. Juga dapat menjadi referensi sekaligus 
petunjuk praktis bagi para mahasiswa yang menggeluti ilmu-ilmu keislaman (Islamic 
Studies) khususnya bidang pemikiran Islam. 
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                                                   BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Mengenal Allah swt. (makrifatullah) merupakan pengetahuan yang paling 

sempurna dan kenikmatan yang tertinggi. Karena objek dari makrifat tersebut adalah 

Allah swt., dan tidak ada sesuatu yang wujud yang lebih mulia, lebih sempurna, lebih 

tinggi dan lebih agung dari Sang Khalik.1  

Mengenal Allah swt. akan membuat kita mencintai-Nya (mahabbah), takut 

pada-Nya (khasyyah), mengharap hanya kepada-Nya (raja’) serta memurnikan 

amalan hanya untuk-Nya (ikhlas). Hal ini merupakan pokok kebahagiaan seorang 

hamba. Dan tidak ada jalan untuk mengenal Allah melainkan dengan mengetahui 

serta memahami nama-nama dan sifat-sifat-Nya.2 Yakni dengan cara tafakkur dan 

tadabbur pada nama-nama-Nya yang maha indah (Asmā’ al-Ḥusnā) dan sifat-sifat-

Nya yang maha sempurna. 

Mengenal Allah swt. dari nama-nama dan sifat-sifat-Nya merupakan cara 

yang kata Rasulullah saw dapat mengantarkan menuju surga. Beliau bersabda, 

                                                             
1 Aḥmad bin Abdurraḥmān bin Quddāmah al-Maqdisī, Mukhtaṣar Minhāj al-Qāṣidīn, 

(Damaskus: Maktabah Dār al-Bayān, 1398H), h. 341-342. 
2 Abdurraḥmān bin Nāṣir al-Sa’di, Taisīr al-Karīm al-Raḥmān Fī Tafsīr Kalām al-Mannān, 

(Riyāḍ: Dār al-Salām, 1416H), h. 23. 
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 3إنَِّ لِلَّهِ تسِْعةًَ وَتسِْعِينَ اسْمًا مِائةًَ إلََِّّ وَاحِداً مَنْ أحَْصَاهَا دخََلَ الْجَنَّةَ 

Artinya: 
Sesungguhnya Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang 
satu, siapa yang menghitungnya maka dia masuk surga. 
  
Arti dari kata menghitung disini oleh para ulama disebut bukan sekedar 

menghafal nama-nama tersebut, tapi menghafal lafaznya, memahami maknanya, dan 

beribadah kepada Allah swt. dengan kandungannya.4 

Dalam upaya mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifat-Nya, Allah 

swt. menetapkan satu kaidah yang bisa dikatakan menjadi qānun dan batasan. Yakni 

firman Allah swt. dalam QS Al-Baqarah/42: 11. 

 (11) ليَْسَ كَمِثلِْهِ شَيْءٌ ۚوَهُوَ السَّمِيْعُ الْبصَِيْرُ …

Terjemahnya: 
…Tidaklah Dia serupa dengan sesuatu apapun, dan Dia adalah Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui.5 

Berangkat dari ayat ini semua kaum Muslimin berusaha mensucikan Allah 

(tanzīh) dari segala macam penyerupaan, kekurangan dan segala hal yang dipandang 

dapat mencederai kemahabesaran dan keagungan-Nya. 

Dari sini kemudian para mutakalim dengan ragam kelompoknya mempunyai 

cara pandang yang berbeda-beda dalam memahami Asmā’ wa Ṣifāt. Mulai dari 
                                                             

3 Muḥammad bin Ismail Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Kitāb al-Da’awāt, Bāb Lillāhi Mi’atu 

Ism Gaira Wāhidin, (Cet. II; Riyadh: Dar Al-Salam, 1419H), h. 1113. No. 6410. 
4 Ibnu Ḥajar Al-‘Asqalānī, Fatḥ Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, (Cet. II; Dammam: 

Maktabah Faiḍ Al-‘Ilmi, 1436H), Jilid 14, h. 177. 
5 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bogor: Penerbit Sabiq), h. 484. 
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Jahmiyah6, Mu’tazilah7, Asy’ariyah8, hingga Māturīdiyah9 dan juga yang lainnya. 

Terjadi perdebatan yang panjang di antara kelompok-kelompok tersebut mengenai 

pemahaman dan interpretasi masing-masing dalam memahami Asmā’ wa Ṣifāt. 

Termasuk Teologi Salafiyah, juga masuk dalam pusaran perdebatan panjang tersebut. 

Teologi Salafiyah merupakan paham yang mendasarkan pemahaman agama 

mereka kepada al-Salaf al-Ṣālih, tiga generasi awal Islam yakni sahabat, tābi’īn dan 

tābi’ al-tābi’īn. Namun ada juga yang menyebut bahwa pembatasan waktu tidak 

menjadi syarat dalam istilah salaf. Syaratnya, berpemahaman dalam akidah, hukum 

serta akhlak sesuai dengan al-Qur’an dan Sunnah, meskipun tempat dan waktu 

mereka berjarak begitu jauh. Sehingga semua yang pemahamannya sesuai dengan al-

Qur’an dan Sunnah disebut sebagai pengikut salaf atau salafiyah. 10 Namun dalam 

perjalanan sejarah perdebatan mereka, proses memaknai kesucian Allah tersebut 

terjadi labelisasi dan stigmatisasi pada satu kelompok dengan yang lainnya.  

Termasuk dalam hal ini Teologi Salafiyah. 

Beberapa label diberikan kepada Teologi Salafiyah seperti Mazhab Tajsīm 

yakni mazhab yang berpendapat bahwa Allah memiliki anggota badan. 

                                                             
6 Pengikut Ja’ad bin Dirham (w. 118 H) dan Jahm bin Shafwan  (w. 128 H). Lihat Abdul 

Qādir Aṭā’ Ṣūfī, Muqaddimāt fī al-Firaq wa al-Iftirāq, (Cet. I; Madinah: Dar Al-Imam Muslim, 
1439H), h. 103. 

7 Pengikut Wāṣil bin Aṭā’ (w. 131 H) dan Amr bin Ubaid (w. 144 H). Lihat Abdul Qādir Aṭā’ 

Ṣūfī, Muqaddimāt fī al-Firaq wa al-Iftirāq h. 104. 
8 Pengikut Abu al-Ḥasan al-Asy’arī (w. 324 H). Lihat Abdul Qādir Aṭā’ Ṣūfī, Muqaddimāt fī 

al-Firaq wa al-Iftirāq, h. 108. 
9 Pengikut Abu Manṣūr al-Māturīdī (w. 333 H). Lihat Aḥmad bin ‘Auḍullāh al-Ḥarbī, al-

Māturīdiyyah; Dirāsatan wa Taqwīman, (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-‘Āṣimah, 1413H), h. 79 
10 Abdullah bin Abdul Hamīd Al-Atsarī, Al-Wajīz fi Aqīdah As-Salaf As-Ṣalih, (Cet. I; Riyaḍ: 

Wizārah Al-Syu’ūn Al-Islāmiyyah wa Al-Auqāf wa Al-Da’wah wa Al-Irsyād, 1422H), h. 27-28. 
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Yang mulia Ustaz Ḥamid Bek Abdurrahman Al-Basymahandis di Ray dahulu 
mengirimkan kepadaku tulisan yang panjang dimana beliau mengadukan 
munculnya Mazhab Tajsīm dengan nama Akidah Salafiyah.11  

Kutipan ini diambil dari buku yang berjudul, Al-Musyabbihah wa Al-

Mujassimah. Judul buku ini secara terminologi bermakna kelompok yang 

menyerupakan Allah dengan makhluk (musyabbihah) dan kelompok yang 

berpendapat Allah memiliki anggota badan (mujassimah). Label yang menjadi judul 

buku karya Al-‘Allāmah Syekh Abdurrahman Khalīfah tersebut dimaksud pada 

Teologi Salafiyah.  

... فهذه رسالة قيمة دبجتها يراع عالم من كبار علماء الأزهر الشريف، في الرد على 

  12بعض المنتسبين إلى السلف بزعمهم.

Artinya: 
… Risalah yang berharga ini saya susun dari seorang alim besar ulama Al-
Azhar Al-Syarīf untuk membantah sebagian kelompok yang menisbatkan diri 
mereka pada salaf, menurut klaim mereka. 

Selain label tajsīm dan tasybīh, Teologi Salafiyah sering juga disematkan 

dengan sebutan seperti Hasyawiyah. Secara etimologi Hasyawiyah berasal dari kata 

Al-Hasywu, Hasywan dan Hasyawiyyatan yaitu orang yang datang dengan perkataan 

yang menyelisihi fakta dan tidak mengerti makna dari perkatannya, sehingga ucapan 

orang itu dianggap tidak bernilai. Biasanya label ini diberikan kepada para ulama 

yang meriwayatkan lafaz hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat Allah dan sesuatu 

yang gaib dan tidak memahami maknanya. Jika ulama tersebut ditanya apa makna 

                                                             
11 Abdurrahman Khalifah, Al-Musyabbihah wa Al-Mujassimah, (Cet. I; Cairo: Al-Maktabah 

Al-Takhassusiyah li Al-Radd Ala Al-Wahhabiyah,, 1999-1420H),  h. 11. 
12 Abdurrahman Khalifah, Al-Musyabbihah wa Al-Mujassimah, h. 5. 



 
 

5 
 

lafaẓ-lafaẓ tersebut mereka mengatakan, kami mengimaninya namun tidak 

menafsirkannya.13 

Tokoh mutakalim pertama yang memberikan label ini kepada ahli hadis dari 

generasi Salaf adalah ‘Amr bin ‘Ubaid, tokoh Muktazilah. Ia berkata tentang 

Abdullah bin Umar ra., “Ibnu Umar adalah Hasyawi.”14 Kelompok Hasyawiyah yang 

dimaksud oleh ragam kelompok mutakalim berbeda-beda. Muktazilah memaksudkan 

hal itu kelompok yang menetapkan sifat dan takdir. Jahmiyah juga demikian. 

Baṭiniyah menganggap orang yang berpendapat mengenai ẓahir syariat saja dan 

mewajibkan salat, zakat, puasa dan haji sebagai Hasyawiyah.15 Asy’ariyah menilai 

kelompok yang menetapkan al-Jihhah (arah) dan memaknai sifat-sifat Allah sesuai 

ẓahirnya sebagai Hasyawiyah.16 Meskipun mereka berbeda-beda namun sebagian 

besar mereka sepakat, terutama Muktazilah dan Asy’ariyah, bahwa label Hasyawiyah 

mereka tujukan kepada Teologi Salafiyah atau pengikut mazhab Salaf.17 

Kemudian beberapa stigma dan label yang diberikan cukup serius bahkan 

sudah sampai pada tahap mengkafirkan. Ungkapan-ungkapan semacam, “Terserah 

                                                             
13 Abdul Azīz bin Marzūq Al-Ṭarīfī,, Al-Khurrāsaniyyah Fi Syarh ‘Aqīdati Al-Rāziyyain, 

(Cet. I; Riyaḍ: Makbatah Dār Al-Minhāj, 1437H), h. 582-584. 
14 Ibnu Taimiyah, Taqiyuddīn Ahmad bin Abdul Hamīd, Bayān Talbīs Jahmiyah, (Madinah: 

Al-Auqāf Al-Su’ūdiyyah, 1426 H), Jilid 4, hal. 64 
15 Abdul Azīz bin Marzūq Al-Ṭarīfī, Al-Khurrāsaniyyah Fi Syarh ‘Aqīdati Al-Rāziyyain, h. 

584-585. 
16 Tajuddin Ali bin Abd Al-Kāfī Al-Anshārī Al-Khazrajī Al-Subkī,, Al-Ibhāj fi Syarh Al-

Minhāj, Jilid 1, (Cet. I; Dubai: Dār Al-Buhūṡ Li Al-Dirāsāt Al Islāmiyah wa Ihyā’ Al-Turāṡ, 2004-
1424 H), h. 361. 

17 Abdul Azīz bin Marzūq Al-Ṭarīfī, Al-Khurrāsaniyyah Fi Syarh ‘Aqīdati Al-Rāziyyain, h. 
585. 
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yang di atas,” “Tuhan tertawa,” dan lain sebagainya sudah dianggap sebagai bentuk 

kekafiran meskipun yang mengucapkannya tidak bertujuan keluar dari agama Islam.18 

Penilaian-penilaian seperti ini bahkan vonis kafir adalah sesuatu yang sangat 

serius karena terkait dengan keimanan dan kekufuran. Pertanyaannya, apakah 

memang ada sesuatu yang salah dalam Teologi Salafiyah sehingga mendapat 

penilaian dan vonis seperti itu? Yakni dinilai berkeyakinan bahwa Allah itu sebagai 

Jism, anggota tubuh layaknya makhluk, atau dinilai sebagai paham yang 

menyerupakan Allah dengan sifat-sifat makhluk-Nya, sehingga dengan itu dinilai 

telah kafir. 

Apakah benar label tersebut sudah pada tempatnya, dan apakah memang 

seperti itu yang dipahami oleh Teologi Salafiyah? Olehnya itu, sangat penting untuk 

mengkaji dan menampilkan secara komprehensif bagaimana pemahaman Teologi 

Salafiyah terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mengurai benang Teologi 

Salafiyah agar mendapat gambaran yang utuh dan penilaian kita pada kelompok ini 

bisa okyektif. Karena kita diperintahkan untuk berlaku adil bahkan kepada musuh 

sekalipun. Adil dalam bersikap, adil dalam menilai, adil dalam menghukumi dan 

men-just seseorang, kelompok atau sebuah paham. 

Kemudian metode dan kaidah-kaidah Teologi Salafiyah penting untuk 

dianalisis secara lebih mendalam untuk melihat petanya yang lebih luas dalam 

                                                             
18 Kholilurrohman, Meluruskan Distorsi Dalam Ilmu Kalam (Tangerang: Nurul Hikmah 

Press, 2018), h. 8. 
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pengembangan wacana Asmā’ wa Ṣifāt dalam dunia Islam. Karena Teologi Salafiyah 

juga dinilai sebagai sebuah paham atau gerakan yang baru dicetuskan oleh Ibnu 

Taimiyah di masanya pada abad ke 7 dan 8 Hijriyah dan kemudian diperbaharui oleh 

Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di abad 12 Hijriyah dan disebut sebagai Salafi-

Wahabi.19 Kesimpulan tersebut apakah sudah benar atau ada kesimpulan lain seperti 

yang menyatakan bahwa apa yang ditampilkan oleh Teologi Salafiyah adalah sebuah 

upaya untuk memurnikan pemahaman umat Islam dan mengembalikannya seperti 

pemahaman generasi Salaf al-Ṣāliḥ? 

Karenanya, penulis merasa perlu untuk mengangkat judul ini dalam tesis, 

dengan berharap dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai Teologi 

Salafiyah dalam memahami Asmā’ wa Ṣifāt dan posisinya dalam pengembangan 

wacana Asmā’ wa Ṣifāt dalam dunia Islam. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah pokok yang akan dikaji adalah 

pemahaman Teologi Salafiyah terhadap Asmā’ wa Ṣifāt yang dapat diturunkan dalam 

beberapa rumusan masalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana problematika Asmā’ wa Ṣifāt dalam Teologi Islam? 

2. Bagaimana metode dan kaidah Teologi Salafiyah dalam memahami Asmā’ wa 

Ṣifāt? 

                                                             
19 Ahmad Shidqi, “Respon Nahdlatul Ulama (NU) Terhadap Wahabisme dan Implikasinya 

Bagi Deradikalisasi Pendidikan Islam”, Jurnal Pendidikan Islam 2, no. 1 (2013): h. 112-113 
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3. Bagaimana posisi Teologi Salafiyah terhadap pengembangan wacana Asmā’ 

wa Ṣifāt? 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman 

dan kekeliruan interpretasi yang mungkin terjadi dalam penelitian yang berjudul, 

“Teologi Salafiyah dalam memahami Asmā’ wa Ṣifāt,” maka perlu penulis 

memberikan pengertian dan sedikit penjelasan yang dianggap penting terhadap 

beberapa kata yang berkaitan dengan judul di atas: 

1. Teologi adalah pengetahuan ketuhanan mengenai sifat Allah, dasar 

kepercayaan kepada Allah dan agama, terutama berdasarkan pada kitab suci.20 

2. Salafiyah adalah bentuk nisbah dari kata Salaf yang berarti pengikut Salaf. 

Yakni yang mendasarkan pemahaman agama mereka kepada al-Salaf al-

Ṣālih, tiga generasi awal Islam yakni sahabat, tābi’īn dan tābi’ al-tābi’īn. 

Salafiyah sebagai pengikut paham tiga generasi tersebut mempersyaratkan 

berpemahaman dalam akidah, hukum serta akhlak sesuai dengan al-Qur’an 

dan Sunnah, meskipun tempat dan waktu mereka berjarak begitu jauh. 

Sehingga semua yang pemahamannya sesuai dengan pemahaman Salaf pada 

al-Qur’an dan Sunnah disebut sebagai pengikut salaf atau salafiyah. 21 

                                                             
20 https://kbbi.web.id/teologi (19 Mei 2020) 
21 Abdullah bin Abdul Hamīd Al-Atsarī, Al-Wajīz fi Aqīdah As-Salaf As-Ṣalih, (Cet. I; Riyaḍ: 

Wizārah Al-Syu’ūn Al-Islāmiyyah wa Al-Auqāf wa Al-Da’wah wa Al-Irsyād, 1422H), h. 27-28. 

https://kbbi.web.id/teologi
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3. Asmā’ wa Ṣifāt diartikan ke dalam bahasa Indonesia yakni nama-nama Allah 

swt. yang agung dan sifat-sifat-Nya yang mulia. Sehingga kajian Teologi 

Salafiyah disini hanya pada lingkup Asmā’ wa Ṣifāt, dan tidak masuk pada 

terma-terma teologi yang lain seperti Haqiqāt al-Imān, Taqdir dan Af’āl al-

‘Ibād, Nubuwwah, Ṣaḥābāt Nabi dan al-Yaum al-Akhīr.  

Dengan demikian penelitian ini merupakan kajian tentang pemahaman 

Teologi Salafiyah terhadap nama-nama Allah swt. yang agung dan sifat-sifat-Nya 

yang mulia. Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada 

konsep pemahaman Teologi Salafiyah terhadap Asmā’ wa Ṣifāt yang merupakan 

bagian dari pembahasan ilmu ketuhanan (Teologi) disertai kajian tentang 

problematika Asmā’ wa Ṣifāt dalam Teologi Islam secara umum dan juga analisis 

terkait posisi Teologi Salafiyah terhadap pengembangan wacana Asmā’ wa Ṣifāt. 

D. Kajian Pustaka 

1. Syarḥu Uṣūl I’tiqād Ahl Al-Sunnah wa Al-Jamā’ah merupakan karya Imam 

Abu al-Qāsim Hibatullah bin al-Ḥasan bin Manṣur al-Ṭabarī al-Lālaka’ī (w. 418 H). 

Kitab ini merupakan kumpulan riwayat dari generasi Salaf Al-Ṣāliḥ dan juga 

setelahnya mengenai pokok-pokok keyakinan Ahl Al-Sunnah wa al-Jamā’ah mulai 

dari Sifat-sifat Allah, Al-Qur’an, Takdir, Ru’yatullah, Al-Bi’ṡah, Hakikat Iman, 

Syafa’at, Surga dan Neraka, Fadhilah Sahabat, dan Karamah para wali. Kitab ini 
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merupakan rujukan penting dalam penelitian ini karena sangat banyak menukil 

riwayat perkataan para Salaf tentang Sifat-sifat Allah. 

2. Risālah Al-Tadmuriyah, Risālah Al-Wāsiṭiyah dan Risālah Al-Ḥamāwiyah, 

ketiga kitab ini merupakan karya Taqiyuddīn Ahmad bin Abdul Halīm bin Abdul Al-

Salām bin Taimiyah (w. 728 H). Risālah Al-Tadmuriyah berisi beberapa kaidah 

dalam memahami sifat-sifat Allah sesuai dengan pemahaman Salaf. Juga penjelasan 

tentang dua kaidah yang beliau buat dalam memahami sifat-sifat Allah, penerapan 

contohnya serta kritiknya terhadap para mutakalim. Sedangkan Risālah Al-Wāsiṭiyah 

adalah risalah ringkas namun padat mengenai keyakinan para ulama Salaf terutama 

mengenai Sifat-sifat Allah swt. Adapun Risālah Al-Ḥamāwiyah berisi penjelasan 

Ibnu Taimiyah terkait Al-Ṣifāt Al-Żātiyah seperti Al-Yadain dan Al-Wajh. Lalu 

penjelasan mengenai Al-Ṣifāt Al-Ikhtiyāriyah, yakni sifat-sifat perbuatan Allah yang 

Allah ingin lakukan sesuai dengan kehendak-Nya dan secara khusus penjelasan 

mengenai sifat Al-Istiwā’. Selain itu berisi juga beberpa kritikan beliau kepada para 

mutakalim dalam cara memahami sifat-sifat Allah swt. 

3. Al-Qawā’id Al-Muṡlā fi Ṣifātillah Ta’āla wa Asmā’ihi Al-Ḥusnā karya Syekh 

Muhammad bin Ṣalih Al-Uṡaimīn (w. 1421 H) merupakan kitab ringkas yang 

membahas kaidah-kaidah yang disusun oleh beliau untuk mempermudah dalam 

memahami Asmā’ wa Ṣifāt. Juga penjelasan contoh-contoh dari setiap kaidah terlebih 

dalam menjelaskan kaidah memahami sifat sesuai dengan ẓahirnya. 
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4. Qawā’id Al-Manhaj Al-Salafī fī Al-Fikr Al-Islāmī dan Al-Salafiyyah Baina Al-

‘Aqīdah Al-Islāmiyyah wa Al-Falsafah Al-Gharbiyyah, keduanya merupakan karya 

Syekh Prof. Dr. Mushthafa Hilmi, Guru Besar di Universitas Cairo. Dua kitab ini 

menjadi rujukan penting dalam melihat Salafiyah sebagai sebuah teologi dan juga 

sebagai gerakan pembaharuan dalam dunia Islam. Juga perannya dalam 

pengembangan wacana kajian-kajian keislaman, terutama pada kajian Asmā’ wa 

Ṣifāt. 

5. Al-‘Aqīdah Al-Salafiyyah Baina Al-Imām Ibn Hanbal wa Al-Imām Ibn 

Taimiyah karya Syekh Dr. Sayyid Abd Al-‘Azīz Al-Sīlī. Kitab ini merupakan studi 

perbandingan antara Teologi Salafiyah menurut Imam Ahmad bin Hanbal dengan 

Teologi Salafiyah menurut Ibnu Taimiyah dengan mengurai kajian-kajian teologi 

terkhusus yang terkait dengan Asmā’ wa Ṣifāt. 

 

E. Kerangka Teoritis 

Untuk memudahkan penelitian maka perlu disusun alur penelitian dalam 

bentuk kerangka teoritis. Adapun kerangka teoritis yang dibangun dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan utama keberadaan manusia di dunia ini adalah beribadah 

kepada Allah swt. Dan ibadah semakin sempurna manakala makrifatullah semakin 

utuh. 
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2. Di antara cara untuk mengenal Allah swt. adalah mengenal-Nya 

melalui nama-nama-Nya yang indah (Asmā’ Al-Ḥusnā) dan sifat-sifat-Nya yang 

agung, yakni Asmā’ wa Ṣifāt. 

3. Teologi Salafiyah sebagai salah satu mazhab teologi dalam Islam 

memiliki tiga konsep dasar dalam menjelaskan Asmā’ wa Ṣifāt, yakni Itsbāt22, Al-

Nafyu23 dan Tawaqquf24. Dari ketiga konsep dasar ini kemudian diturunkan dalam 

beberapa kaidah dan metode Teologi Salafiyah dalam memahami Asmā’ wa Ṣifāt. 

4. Menganalisis metode dan kaidah Teologi Salafiyah dalam memahami 

Asmā’ wa Ṣifāt. 

5. Menganalisis posisi Teologi Salafiyah terhadap pengembangan 

wacana Asmā’ wa Ṣifāt dalam dunia Islam. 

 

 

 

 

                                                             
22 menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk diri-Nya dalam kitab-Nya atau melalui lisan 

Rasul-Nya dan juga menetapkan maknanya serta hakikatnya yang layak untuk Allah dengan segala 
keagungan-Nya Lihat, Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd, Rasail fil ‘Aqidah, (Riyadh: Dar Ibnul Jauzi, 
1439H), h. 181.  

23 meniadakan atau menafikan. Yakni menafikan apa yang Allah nafikan untuk diri-Nya 
dalam kitab-Nya atau yang dinafikan oleh Rasul-Nya dengan meyakini kesempurnaan kebalikan dari 
sifat yang dinafikan. Lihat, Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd, Rasail fil ‘Aqidah, (Riyadh: Dar Ibnul 
Jauzi, 1439H), h. 181. 

24 tidak menetapkan dan tidak menafikan karena tidak disebutkan dalam teks-teks syariat 
seperti yang diperselisihkan oleh para Ahli Kalam berupa kata al-jism (anggota badan), al-jihhah 
(arah), al-makan (tempat) dan yang lainnya. Lihat, Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd, Rasail fil 
‘Aqidah, (Riyadh: Dar Ibnul Jauzi, 1439H), h. 182-183.. 
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Langkah-langkah tersebut dapat dilihat pada bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan salah satu unsur penting dan penentu 

keberhasilan suatu penelitian, karena termasuk dalam masalah pokok terkait 

bagaimana pengumpulan yang berlangsung dan sangat dibutuhkan dalam penelitian. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) atau 

dalam istilah lain dikenal dengan penelitian kualitatif yaitu metode yang lebih 

MAKRIFATULLAH 

TEOLOGI SALAFIYAH DALAM 
MEMAHAMI ASMᾹ’ WA ṢIFᾹT 

TAWAQQUF AL-NAFYU 

 

ITSBᾹT 

POSISI TEOLOGI SALAFIYAH DALAM 
PENGEMBANGAN WACANA ASMᾹ’ WA ṢIFᾹT 

ASMᾹ’ WA ṢIFᾹT 
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menitikberatkan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap satu masalah dari 

pada melihat permasalahan secara generalisasi. Sehingga dalam penelitian ini penulis 

berupaya melakukan penelaan terhadap literatur-literatur yang terkait dengan judul 

penelitian ini. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan:  

a. Pendekatan teologis normatif yaitu yang memandang bahwa ajaran Islam yang 

bersumber dari Kitab suci al-Qur’an dan sunnah, menjadi sumber inspirasi dan 

motivasi dalam ajaran islam. 

b. Pendekatan filosofis, metode ini dianggap relevan, karena dalam penelitian dan 

menganalisa pembahasan dari literatur-literatur yang akan diteliti, ditemukan 

nilai yang sangat mendalam serta mendasar sehingga memerlukan pemikiran 

yang sangat sistematis, logis, universal, dan objektif terhadap muatan-muatan 

pembahasan tersebut. 

3. Metode Pengolahan Data 

Untuk mengumpulkan dan mengolah data pada penelitian ini penulis 

menggunakan studi library research maka untuk mendapatkan data, penulis 

mengumpulkan data melalui hasil telaan dari literatur-literatur lainnya yang relevan 

dengan pokok pembahasan. 
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Hal itu dapat dilakukan dengan beberapa tahap yang diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Mencari data dan informasi dengan mengumpulkan serta membaca sejumlah 

literatur atau karya ilmiah yang menggambarkan secara komprehensif terkait 

perspektif Teologi Salafiyah dalam memahami Asmā’ wa Ṣifāt, kemudian 

dijadikan sebagai sumber data. 

b. Penelaahan terhadap buku-buku yang telah dipilih berangkat dari otoritas sebuah 

kitab atau karya ilmiah yang dipandang mewakili Teologi Salafiyah. 

c. Menerjemahkan literatur-literatur berbahasa arab yang telah dipilih ke dalam 

bahasa indonesia, yakni bahasa yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah 

ini. 

d. Menganalisa data-data dan informasi yang telah dikumpulkan dan senantiasa 

konsentrasi pada pokok-pokok pembahasan dari penelitian ini. 

4. Metode Analisis Data 

Data yang telah dikelola dari literatur-literatur tersebut kemudian dianalisa 

dengan motede dedukatif, indukatif, dan komparatif. 

Metode dedukatif  adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau 

generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk 

menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. Sedangkan metode indukatif 

adalah kebalikan dari metode dedukatif contoh-contoh kongkrit dan fakta-fakta 

diuraikan terlebih dahulu kemudian dirumuskan menjadi suata kesimpulan atau 
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generalisasi. Metode komparatif merupakan metode yang sifatnya membandingkan, 

dilakukan untuk membandingkan perbedaan dan persamaan antara dua atau lebih dari 

sifat-sifat serta fakta-fakta objek penelitian berdasarkan kerangka pikiran tertentu. 

Hal ini berlaku ketika dalam suatu permasalahan terdapat perbedaan pandangan 

antara satu kelompok pemikiran dengan kelompok yang lain. 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah suatu masalah atau 

kegiatan selesai.25 Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui problematika Asmā’ wa Ṣifāt dalam Teologi Islam. 

b. Untuk mengetahui metode dan kaidah Teologi Salafiyah dalam 

memahami Asmā’ wa Ṣifāt. 

c. Untuk mengetahui posisi Teologi Salafiyah terhadap pengembangan 

wacana Asmā’ wa Ṣifāt. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Sebagai sebuah karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberi 

peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam khususnya pada 

wacana ilmu pemikiran Islam dan memberikan kontribusi pemikiran 
                                                             

25 Zakiyah Derajat, et, al. Ilmu Pendidikan Islam, (Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004) h. 
29. 
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yang signifikan bari para peneliti dan intelektual kaitannya dengan 

peningkatan khazanah pengetahuan keagamaan. Selain itu, penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti dalam 

studi penelitian yang sama.  

b. Kegunaan Praktis 

Sebagai sebuah tulisan yang memaparkan konsep dan metode Teologi 

Salafiyah dalam memahami Asmā’ wa Ṣifāt dan perannya dalam 

pengembangan wacana Asmā’ wa Ṣifāt serta diharapkan menjadi 

referensi dalam menelaah Teologi Salafiyah khususnya dalam 

pembahasan Asmā’ wa Ṣifāt. Juga diharapkan penelitian ini dapat 

menjadi masukan dan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi para 

mahasiswa yang menggeluti ilmu-ilmu keislaman (Islamic Studies) 

khususnya bidang pemikiran Islam. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG SALAFIYAH 

A. Pengertian Salaf, Salafi dan Salafiyah 

1. Pengertian Kata Salaf 

Salaf oleh Ibnu Fāris dalam Mu’jam Maqāyis Al-Lughah mendefinisikannya 

sebagai kata benda (Isim) dalam bahasa arab yang secara etimologi bermakna sesuatu 

yang terdahulu dan lampau, kaum salaf berarti kaum yang terdahulu.1 Kata Salaf 

dengan makna lampau dan dahulu juga disebutkan dalam al-Qur’an QS al-Baqarah/2: 

275, 

ب ِه فاَنْتهَٰى فلَهَ مَا سَلفََ   فمََنْ جَاۤءَه…  نْ رَّ  (572... ) مَوْعِظَةٌ م ِ

Terjemahnya: 
…Maka barang siapa yang mendapat peringatan dari Rabbnya lalu dia 

berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya...2 
  
Demikian juga disebutkan kata Salaf dalam hadis dengan makna terdahulu 

ketika Nabi Muhammad saw. berkata kepada Fathimah ra., 

ِِ وَإن يِ لَ … ْْ  للََّّلفَ ُنَاَ ل ،  فنَنَّهر نِ َِ ِِ ْْ ِِي لللَّهَ ول ،  فاََّّ ََ ِِ لدْتَ ََ إلَّ د  ُررَ  لأججَ
3 

 
Artinya: 

                                                             
1 Abu Al-Ḥusain Ahmad bin Fāris, Mu’jam Maqāyīs Al-Lugah, (Cet II; Cairo: 1389H-

1969M), Jilid 3, h. 95. 
2 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bogor: Penerbit Sabiq), h. 47. 
3 Muslim bin Ḥajjāj Al-Naisaburi, Ṣaḥīḥ Muslim, Kitab Faḍāil Al-Ṣaḥābah, Bāb Faḍīlah 

Fāṭimah, (Cet II; Riyāḍ: Dār Al-Salām, 1421H-2000M), h. 1078, No. 6313. 
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…Dan sesungguhnya saya tidaklah melihat ajal kecuali telah mendekat, maka 
bertakwalah pada Allah dan bersabarlah, karena sesungguhnya sebaik-baik 
pendahulumu adalah saya. 
 
Dalam al-‘Ubāb al-Zakhir, Ḥasan bin Muhammad al-Ṣaghani menyebutkan 

dua makna kata Salaf. Pertama, semua amal saleh yang telah dipersembahkan oleh 

seorang hamba. Kedua, yang telah mendahului kita dari kalangan kerabat kita atau 

nenek moyang kita terdahulu. Adapun dalam terminologi fiqh, Salaf berarti Al-Qarḍ 

(hutang) dan Al-Salam (pesanan). 4 

Jadi secara etimologi menurut Ibnu Al-Aṡīr, bisa disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan kata Salaf adalah sesuatu yang lampau, terdahulu dan telah berlalu 

baik amal saleh maupun yang telah mendahului dari kalangan kakek buyut, kerabat, 

dan selain mereka. 5 Atau yang berada di atas kita dari segi usia, kedudukan dan 

keutamaan menurut Ibnu Manẓūr dalam Lisān Al-‘Arabnya.6 

Sedangkan Salaf secara terminologi menunjukkan dua makna; 

a) Menunjukkan zaman dan generasi tertentu 

Sebagian ulama membatasi terminologi Salaf dari segi waktu. Imam al-

Ghazali membatasi Salaf pada generasi Sahabat dan Tabi’in.7 Sebagiannya menyebut 

                                                             
4 Al-Ḥasan bin Muhammad Al-Shaghānī, Al-‘Ubāb Al-Zākhir wa Al-Lubāb Al-Fākhir, (Irak: 

Dār Al-Rāsyid Li Al-Nasyr), huruf Fa’, kata “Salafa.” 
5 Ibnu Al-Aṡīr, Al-Nihāyah Fī Gharīb Al-Ḥadiṡ wa Al-Aṡar, (Cet. I; Dār Iḥyā’ Al-Kutub Al-

‘Arabiyah), Jilid 2, h. 390. 
6 Ibnu Manẓūr, Lisān Al-‘Arab, (Beirut: Dār Ṣādir, t.th.), kata, “Salafa.”, lihat juga, Al-

Zubaidī, Tāj Al-‘Arūs, (Bulaq), kata, “Salafa” 
7 Abu Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad Al-Ghazālī, Iljām Al-‘Awwām ‘An ‘Ilm Al-Kalām, 

(Cet. I; Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Arabī, 1985-1406H), h. 5. 
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bahwa yang dimaksud Salaf adalah yang hidup sebelum abad kelima hijriyah.8 Yang 

lain menyebutkan bahwa Salaf adalah para ulama dan para imam dari kalangan 

Sahabat, Tabi’in dan Tabi’ Tabi’in yang hidup pada tiga generasi awal Islam.9 

Pendapat terakhir inilah yang dikuatkan oleh Al-‘Allāmah Al-Syaukānī. Bahwa 

generasi tersebutlah yang menyandang predikat al-Salaf al-Ṣāliḥ.10 Merujuk pada 

sabda Rasūlullah saw., 

ْ  ثر َّ للَّذِيْنَ يلَروْنهَر ْ  نيِ ثر َّ للَّذِيْنَ يلَروْنهَر َْ رَ للنَّاسِ دَ خَيْ
11 

Artinya: 
Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelah mereka, 
dan kemudian generasi setelah mereka. 
 

b) Menunjukkan pada metode beragama 

Interpretasi yang kedua tidak terikat dengan zaman tertentu, namun yang 

menjadi ukuran adalah metodenya dalam berislam. Interpretasi ini disebutkan oleh 

Imam Muḥammad bin Aḥmad Al-Saffārīnī sebagai seorang Ulama Salafiyah,  

                                                             
8 Lihat, Sayyid Abd Al-‘Azīz Al-Sīlī, Al-‘Aqīdah Al-Salafiyah Baina Al-Imām Aḥmad bin 

Ḥanbal wa Al-Imām Ibn Taimiyah, (Cet. I; Cairo: Dār Al-Manār, 1413H-1993M), h. 26. 
9 Abdullah bin Abdul Ḥāmid Al-Aṡarī, Al-Wajīz Fi ‘Aqīdat Al-Salaf Al-Ṣāliḥ Ahl Al-Sunnah 

wa Al-Jamā’ah, (Riyaāḍ: Dār Al-Rāyah, 1432H), h. 27-28. 
10  Muḥammad bin Ali Al-Syaukānī, Al-Tuḥaf fi Mazāhib Al-Salaf, (Cet. I; Cairo: Maktabah 

Ibn Taimiyah, 1425H) h. 33. 
11 Muḥammad bin Ismail Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Kitab Ashab al-Nabi Shallallahu 

‘alaihi wasallam, Bab Fadhail Ashabi al-Nabiy Shallallahu ‘alaihi wasallam, (Cet. II; Riyadh: Dar Al-
Salam, 1419H) No. 3651. dan Muslim bin Ḥajjāj Al-Naisaburī, Ṣaḥīḥ Muslim, Kitab Fadhail al-
Shahabah, Bab Fadhlu al-Shahabah, No. 2533. 
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لدر بمَِذْهَبِ للََّّلفَِ  ََ لمر للْمر ََ حَابةَر للْكِ وَُعَْياَنر  –رِضْوَلنر لللَّهِ عَليَْهِْ   –مَا كَانَ عَليَْهِ للصَّ

فَ عِظَ ر شَأْ  َِ مَامَةِ  وَعر نْ شرهَِِ لهَر باِلِْْ ِِ ينِ مِمَّ ةر لل ْ  وَُئَمَِّ ْ  بنِحََِّْانٍ وَََُِّْاَعرهر ينَ لهَر ِْ نِهِ للتَّابِ

ِِ ينِ  وََّلَََِّى للنَّاسر كَلَ  مِيَ بِِِِعَْةٍ فيِ لل ْ  خَلفٌَ عَنْ سَلفٍَ  درونَ مَنْ رر مَهر
12 

Artinya: 
Yang dimaksud dengan mazhab Salaf adalah perkara yang dilazimi oleh para 
sahabat yang mulia, tokoh-tokoh Tabi’īn, Atbā’ut Tabi’īn, serta para ulama 
agama yang diakui ketokohan dan kemuliaan mereka di bidang agama. Di 
mana manusia menerima ucapan mereka dari generasi ke generasi, bukan 
tokoh-tokoh dari kalangan yang tertuduh berbuat bid’ah 

Terminologi Salaf pada interpretasi yang kedua ini juga include pada 

kesimpulan bahwa tidak semua yang hidup pada tiga generasi awal Islam layak 

disebut Salaf. Sebab sebagian mereka justru merupakan inisiator kelompok-kelompok 

menyimpang. Di antaranya Abdullah bin Saba’ (w. 70 H) pendiri Saba’iyyah, Nāfi’ 

bin Azraq (w. 64 H) tokoh Azāriqah salah satu sekte Khawarij, Ghailān bin Muslim 

(w. 105 H) pendiri sekte Qadariyyah, Wāṣil bin ‘Atha’ (w. 131 H) tokoh Muktazilah 

dan yang lainnya.  

2. Pengertian Kata Salafi 

Secara etimologi dalam bahasa arab, kata Salafi merupakan gabungan dari 

kata Salaf dan huruf ya’ nisbah yang bermakna kepemilikian ikatan dan hubungan.13 

Sehingga Salafi bermakna orang yang memiliki ikatan dengan Salaf atau mengikuti 

Salaf. 

                                                             
12 Muhammad bin Ahmad Al-Saffārīnī, Lawāmi’ Al-Anwār Al-Bahiyyah, (Cet. II; Damaskus: 

Muassasah Al-Khafiqīn wa Maktabatuhā, 1402H-1982M), Jilid 1, h.20. 
13 Said Al-Afghānī, Al-Mūjaz Fi Qawāid Al-Lughah Al-‘Arabiyah, (Beirut; Dār Al-Fikr, 

1424H-2003M), h. 160. 
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Terminologi Salafi juga dikemukakan secara beragam oleh para peniliti. 

Salafi oleh Sayyid Abdul Azīz Al-Sīlī seorang Ulama Salafiyah disebut sebagai orang 

yang menempuh jalannya para Salaf sebagai nisbah kepada mereka dalam 

mengembalikan hukum-hukum syar’i kepada Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah 

saw.14 Sedangkan menurut Syeikh al-Ghazali ‘Ied, Salafi adalah orang yang 

mengatakan kami beriman terhadap apa yang diimani oleh generasi awal kaum 

muslimin, yakni para sahabat Rasulullah saw. dan juga yang diimani oleh para Imam-

imam agama yang telah dipersaksikan kebaikan, ketakwaan dan pemahaman mereka 

yang benar terhadap agama Allah ‘Azza wa Jalla.15 Dan menurut Muṣṭafā Ḥilmī 

penulis buku-buku bertemakan Salafiyah, yang dimaksud Salafi adalah mereka yang 

mengikuti jalan dan manhaj generasi terbaik dan komitmen dengan teks dan 

pemahaman yang mereka pahami.16 

Interpretasi kata Salafi juga identik dengan seorang yang mengikuti metode 

beragama para Salaf. Di antara para ulama yang menggunakan istilah Salaf ini 

dengan makna metode beragama adalah al-Żahabī seorang tokoh ulama Salafiyah 

ketika menggambarkan metode beragama Imam al-Dāruquṭnī dengan mengatakan,  

                                                             
14 Lihat Sayyid Abd Al-‘Azīz Al-Sīlī, Al-‘Aqīdah Al-Salafiyah Baina Al-Imām Aḥmad bin 

Ḥanbal wa Al-Imām Ibn Taimiyah, (Cet. I; Cairo: Dar Al-Manar, 1413H-1993M), h. 27. 
15 Al-Ghazali ‘Ied, Ṣilāt Da’wah Al-Syaikh Muḥammad bin Abd Al-Wahhāb Bimazhab Al-

Salaf, (t.d.), h. 3. 
16 Muṣṭafā Ḥilmī, Qawā’id Al-Manhaj Al-Salafī Fi Al-Fikr Al-Islāmī, (Cet. II; Iskandariyah: 

Dār Al-Da’wah, 1405H-1984M), h. 23.  
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ل  يِخَ للَجَ ُبِل في عل  للكلم ول للجِلل  ول خاض في ذلِ  بَ كان ... 

 17سلفيا

Artinya: 
…laki-laki ini, (yakni Imam al-Dāruquṭnī) tidak pernah masuk ke dalam ilmu 
kalam dan perdebatan, serta tidak pernah mengkajinya. Bahkan beliau adalah 
seorang salafi. 
 
 

3. Pengertian Kata Salafiyah dan Kaitannya dengan Istilah Ahl Al-Sunnah 

Kata Salafiyah tidak jauh beda dengan kata Salafi. Hanya ditambah ta’ 

marbūṭah setelah ya nisbah yang bertasydīd. Jika kita mengambil contoh pada kata 

lain, ia sama dengan kata Muhammad sebagai nama dari Rasulullah saw., 

Muhammadi sebagai pengikut Nabi Muhammad saw. dan Muhammadiyah sebagai 

nama dan tanda pada orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad saw. 

Begitupun dengan Salaf yang berarti tiga generasi awal Islam, Salafi sebagai orang 

yang mengikuti Salaf, dan Salafiyah sebagai nama dan tanda untuk orang-orang yang 

mengikuti Salaf. 

Secara terminologi, kata Salafiyah disimpulkan oleh Muṣṭafā Ḥilmī, seorang 

ulama penulis tema-tema Salafiyah, beliau dengan lengkap menyimpulkannya 

sebagai berikut,  

للَّلفية علما على لْحا، منهج للدتِلء بالَّلف من للصحابة وللتابْين   ُِْحت

من ُهَ للَِون للثلثة لأجولى  وكَ من َِّْه  من لأجئمة  كاأجئمة لأجربْة وسفيان 

                                                             
17 Muhammad bin Ahmad bin Uṡmān Al-Żahabī, Siyār A’lām Al-Nubalā’, (Cet. III; 

Muassasah Al-Risālah, 1405H-1985M), Jilid 16, h. 357. 
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عيينة  وللليث بن سِْ وعِِ للله بن للمِارك  وللِخار، ومَّل  للثور، وسفيان بن 

وسائَ ُْحا، للَّنن  وشمَ شيوخ للْسلم للمحافظين على طَيِة لأجولئَ  مع 

وَّحِيات جِيِة ُمثال لبن َّيمية ولبن للِي  ومحمِ بن  َِّاين للْصور وَّفجَ مشكلت

زيَة للَْبية وللِارة عِِ للوها، وكذلِ ُغلب للَّجاهات للَّلفية للمْاَْة بالج

للهنِية ومصَ وشمال لفَيِيا وسوريا وكانت ذو ُثَ ولضح في َّنِية مفاهي  للسلم 

ودفْه إلى لأجمام لمولجهة للحضارة وللتطور  وللكشف عن جوهَ للثِافة للَْبية 

  18للْسلمية لأجْلية للِادرة على للحياة في كَ جيَ وكَ بيئة.

Artinya: 
Salafiyah adalah sebutan untuk para pemilik manhaj yang mengikuti Salaf 
dari kalangan sahabat dan tabi’in pada tiga generasi awal, dan seluruh imam 

yang mengikuti mereka dari umat ini seperti imam yang empat, kemudian 
Sufyān Al-Ṡaurī, Sufyān bin ‘Uyainah, Al-Laiṡ bin Sa’ad, Abdullah bin 
Mubārak, Al-Bukhārī, Muslim dan seluruh pemilik kitab As-Sunān, dan 
mencakup juga seluruh Syaikh Islam yang komitmen dengan jalan generasi 
awal meskipun berbeda masa dan tantangan baru yang dihadapi seperti Ibnu 
Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammd bin Abdul Wahhāb, demikian juga 
seluruh tokoh pemikir Salafi kontemporer di Jazirah Arabia, benua India, 
Mesir, Afrika Utara, Suriah. Serta yang memiliki pengaruh yang jelas dalam 
memurnikan pemahaman Islam dan mengemukakannya ke depan untuk 
menghadapi peradaban dan perkembangan yang ada. Juga semua generasi di 
semua tempat yang dapat menyingkap keindahan ṡaqāfah arab dan Islam yang 
asli yang mampu mengarungi kehidupan ini. 

Terminologi Salafiyah yang dikemukakan oleh Muṣṭafā Ḥilmī ini sudah 

cukup komprehensif. Sehingga definisi Salafiyah menjadi semakin jelas dan terukur, 

terlebih lagi dengan menyebutkan nama-nama para ulama Islam yang masyhur serta 

memiliki peran yang jelas dalam kehidupan, yakni peran pemurnian pemahaman 

Islam dalam menghadapi tantangan-tantangan baru di setiap masa dan tempat. 

Kajian para ulama menyebutkan bahwa istilah Salafiyah sama dengan istilah 

Ahl Al-Sunnah. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Ḥazm dalam al-Faṣl fi al-Milāl, 

                                                             
18 Mushthafa Hilmi, Al-Salafiyyah Baina Al-‘Aqidah Al-Islamiyah wa Al-Falsafah Al-

Gharbiyyah, (Iskandariyah: Dar Al-Da’wah, t.th), h. 3-4. 
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فأهَ للِِعة  فننه  للصحابة رضي وُهَ للَّنة للذين نذكَه  ُهَ للحق ومن عِله  

للله عنه  وكَ من سلِ نهجه  من خيار للتابْين رحمه للله عليه   ث  ُْحا، 

للحِيث ومن لَِّْه  من للفِهاء جيل فجيل إلى يومنا هذل  ُو من لدتِ  به  من للْولم 

 19في شَق لأجرض وغَبها رحمة للله عليه 

Artinya: 
Sematan Ahlus Sunnah yang kami sebutkan sebagai kelompok yang haq, dan 
yang selain mereka adalah ahlul bid’ah. Mereka adalah para Sahabat 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan semua yang meniti jalan mereka dari 
kalangan tokoh-tokoh tabi’in rahimahumullah. Kemudian para ulama Hadits 
dan yang mengikuti jalan mereka dari kalangan ulama fikih dari generasi ke 
generasi sampai pada zaman kita hari ini. Atau siapa saja yang mengikuti 
jejak mereka dari kalangan masyarakat awam di belahan bumi bagian timur 
dan barat semoga rahmat Allah tercurah untuk mereka. 

Dari terminologi ini bisa disimpulkan bahwa Salafiyah dan Ahl al-Sunnah 

adalah dua istilah yang bermakna sama. Yaitu orang-orang yang mengikuti metode 

beragama para sahabat, tābi’īn dan tābi’ al-Tabi’īn. Penjelasan ini untuk 

memudahkan ketika memahami penggunaan dua istilah yang disebutkan oleh para 

ulama dalam bahasan selanjutnya. Bahwa Ahl al-Sunnah adalah Salafiyah dan 

Salafiyah adalah Ahl al-Sunnah. 

Meskipun tidak dipungkiri bahwa istilah Ahl al-Sunnah menjadi istilah yang 

“diperebutkan” oleh berbagai pihak. Para ulama Asy’ariyah membuat makna ini lebih 

luas sebagaimana disebutkan oleh Tajuddin al-Subkī. Beliau menyebutkan dalam 

Syaraḥ ‘Aqīdah Ibn al-Ḥājib, 

                                                             
19 Ali bin Ahmad bin Said bin Ḥazm, Al-Faṣl Fi Al-Milāl, (Cairo: Maktabah Al-Khanjī, t.th.), 

jilid 2, h. 90. 
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لعل  ُن ُهَ للَّنة وللجماعة كله  دِ لَّفِول على مْتِِ ولحِ فيما يجب ويجوز 

بالجملة فه  بالستَِلء  ويَّتحيَ وإن لختلفول في للطَق وللمِاد  للموْلة لذلِ  

لأجولى: ُهَ للحِيث  ومْتمِ مِادئه  لأجدلة للَّمْية: للكتا، وللَّنة  ثلث طولئف:

ِْلي  وه  لأجشَْية وللحنفية  وشيخ لأجشَْية ُبو للثانية: ُهَ للنظَ لل وللْجماع.

للحَّمن لأجشَْ،  وشيخ للحنفية: ُبو منصور للماََّيِ،  وه  متفِون في للمِادئ 

للَّمْية فيما يِرك للَِْ جولزه فِط  وللِْلية وللَّمْية في غيَها  ولَّفِول في 

كشف  وه  للثالثة: ُهَ للوجِلن ولل جميع للمطالب للعتِادية إل في مَّائَ.

   20.للصوفية  ومِادئه  مِادئ ُهَ للنظَ وللحِيث في للِِلية وللكشف وللْلهام
 
Artinya, 
 Ketahuilah bahwa Ahl Al-Sunnah wa Al-Jama’ah, mereka telah sepakat 

berada di atas keyakinan yang sama tentang apa yang wajib, apa yang boleh 
dan apa yang tidak boleh meskipun mereka berbeda pada jalan dan metode 
untuk sampai pada keyakinan tersebut. Melalui pembacaan mendalam, 
mereka itu tiga kelompok. Pertama, Ahli Hadis, dasar prinsip mereka pada 
dalil-dalil sam’iyyah, Al-Qur’an, Al-Sunnah dan Ijma’. Kedua, Ahl Al-Naẓar 
Al-‘Aqlī, mereka adalah Asy’ariyah dan Ḥanafiyah. Syekh kelompok 
Asy’ariyah adalah Abu Al-Ḥasan Al-Asy’arī sedangkan Syekh kelompok 

Ḥanafiyah adalah Abu Manṣūr Al-Māturīdī. Mereka sepakat dalam prinsip-
prinsip sam’iyyah pada apa yang dapat diketahui akal saja, akal dan dalil pada 
yang lain, mereka juga sepakat pada semua bahasan akidah kecuali dalam 
beberapa masalah. Ketiga, Ahl Al-Wijdān wa Al-Kasyf, mereka adalah 
kelompok Sufiyah. Prinsip mereka sama dengan prinsip Ahl Al-Naẓar dan 
Ahli Hadis pada permulaannya, namun di akhirnya mereka menggunakan Al-
Kasyf dan ilham. 

Sedangkan Salafiyah membuat dua patron batasan yang lebih khusus untuk 

menilai sebuah kelompok apakah masih dalam lingkup Ahl Al-Sunnah atau bukan. 

Patron batasan yang pertama sedikit lebih spesifik yakni kelompok yang tidak 

membuat bid’ah. Seperti pada terminologi yang telah disebutkan sebelumnya oleh al-

Saffārīnī di kitabnya, Lawāmi’ Al-Anwār Al-Bahiyyah. Begitu juga yang disebut 

dalam buku, al-Wajīz Fī ‘Aqīdat Al-Salaf Al-Ṣāliḥ Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamā’ah, 

                                                             
20 Lihat Abdurrahman Al-Mahmud, Mauqif Ibn Taimiyah Min Al-Asya’irah, (Cet. II; 

Dammam: Dar Ibnul Jauzi, 1434H), jilid 1, h. 34. 
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وبهذل فننَّ مفهوم للََّّلفيةَ يطلق على للمتمَّكين بكتا، للله  وما ثِت من سرنَّة رسول 

وْاددا وولضحا ظاهَل وباطنا كامل َّمَّكا  -ْلى للله عليه وعلى آله وسل  -للله

وللتزم به للَّلف للصالح من ُهَ للَِون للثلثة لأجولى للفاضلة للذين ل  يحِثول ول  

  21يِتِعول في للِين.

Artinya,  
Terminologi Salafiyah disematkan pada mereka yang memegang teguh 
Kitabullah dan yang ṡābit dari Sunnah Rasulullah saw. secara sempurna, jujur, 
dan jelas secara lahir dan batin. Juga berpegang teguh dengan paham yang 
dilazimi oleh Salaf Al-Ṣāliḥ yang hidup pada tiga generasi awal yang tidak 
membuat hal baru dan bid’ah dalam agama. 

Definisi Salafiyah ini sama pengertian dan batasannya dengan definisi Ahl al-

Sunnah wa al-Jamā’ah di tiga halaman setelahnya dalam buku yang sama, 

نَّةِ وللج رَ للَُّّ ِ  ماعةفأَه يِ   -ْلى للله عليه وعلى آله وسل  -ه  للمتمَّكون بَّرنةٌ للنَِّ

َِ سِيله  في للعتِاد وللِول وللْمَ  وللذين لستِامول على  وَُْحابه ومَن َِّْه  وسل

  22.للَِّاع وجانِول للبتِلع

Artinya, 
Ahl Al-Sunnah wa Al-Jamā’ah adalah mereka yang berpegang teguh dengan 

Sunnah Nabi saw. dan yang mengikutinya dari kalangan para Sahabatnya 
yang mulia, dan yang mengikuti Sahabat dari kalangan Tabi’īn dan Tābi’ Al-
Tābi’īn dalam keyakinan, perkataan dan perbuatan. Dan mereka yang 
konsisten dalam Ittibā’  dan menjauhi Ibtidā’.  

Sedangkan patron batasan yang kedua lebih meluas, yakni ketika sebuah 

kelompok berhadapan dengan Ahl Al-Bid’ah semacam Rāfiḍah, maka kelompok itu 

                                                             
21 Abdullah bin Abdul Hamid Al-Atsari, Al-Wajiz Fi ‘Aqidat Al-Salaf Al-Shalih Ahl Al-

Sunnah wa Al-Jama’ah, h. 32. 
22 Abdullah bin Abdul Hamid Al-Atsari, Al-Wajiz Fi ‘Aqidat Al-Salaf Al-Shalih Ahl Al-

Sunnah wa Al-Jama’ah, h. 35. 
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masuk dalam lingkup Ahl Al-Sunnah wa Al-Jamā’ah. Dan ini juga yang dipedomani 

oleh Majelis Ulama Indonesia.23 

B. Perkembangan Salafiyah 

Pembahasan pada bagian ini akan mengkaji dua sisi dari sejarah 

perkembangan Salafiyah. Yang pertama, sejarah perkembangan Salafiyah. Kedua, 

sejarah penamaan Salafiyah. Sejarah perkembangan Salafiyah lebih pada kajian 

tentang awal mula munculnya Salafiyah sebagai sebuah ajaran. Sedangkan sejarah 

penamaannya terkait dengan sejarah kemunculan nama “Salafiyah” atau “Ahl Al-

Sunnah wa Al-Jamā’ah”.  

Salaf sebagaimana dalam tinjauan terminologi di atas adalah tiga generasi 

awal dalam sejarah Islam. Sedangkan Salafiyah adalah sebutan bagi yang mengikuti 

pemahaman Sahabat, Tābi’īn dan Tābi’ Al-Tābi’īn. Tiga generasi ini tentu merujuk 

pemikiran Islamnya pada generasi sebelumnya. Generasi Tābi’ Al-Tābi’īn berguru 

dari para ulama di generasi Tābi’īn, dan generasi Tābi’īn berguru dari para Sahabat, 

dan para Sahabat berguru langsung dari Rasulullah saw. Sehingga bisa dikatakan 

bahwa sejatinya ajaran para Salaf juga adalah ajaran Rasulullah saw. yang tidak lain 

adalah ajaran Islam itu sendiri dengan semua sisi dan aspeknya, termasuk dalam hal 

ini yang berkaitan dengan Teologi atau pemahaman tentang ketuhanan. 

                                                             
23 Lihat Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Kedua Tahun 2006 pada Poin 

C Taswiyat Al-Manhaj (Penyamaan Pola Pikir Dalam Masalah-masalah Keagamaan), Tim Penyusun, 
Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 (Cet. 19; Emir Penerbit Erlangga, 2015), h. 1075. 
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Sejarah hidup Rasulullah saw., menurut Muṣṭafā Ḥilmī, dengan segala rincian 

ajarannya hidup bersama kita dan menjadi teladan abadi yang ditulis secara detail 

oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Baik dalam tema Sirah, Hadis, Fiqh, 

maupun Tafsir. Dan itu menjadi rujukan utama bagi Salafiyyin.24 

Jika Salafiyyah atau Ahl Al-Sunnah wa Al-Jamā’ah adalah mereka yang 

mengikuti Nabi dan para Sahabat, maka istilah Salafiyyah atau Ahl Al-Sunnah wa 

Al-Jamā’ah tidak sama sejarah kemunculannya dengan pemahaman Islam yang lain 

seperti Muktazilah, Jahmiyah atau Rāfiḍah.25  

Ibnu Taimiyah sebagai tokoh Salafiyah menyebut bahwa Ahl Al-Sunnah wa 

al-Jamā’ah bukan mazhab yang baru, ia sudah lama sejak zaman Rasulullah dan 

sahabatnya, 

ومذهب ُهَ للَّنة وللجماعة مذهب دِي   مَْوف  دَِ ُن يخلق للله ُبا حنيفة 

فننه مذهب للصحابة للذين َّلِوه عن نِيه   ومن خالف ذلِ ومالكا وللشافْي وُحمِ  

كان مِتِعا عنِ ُهَ للَّنة وللجماعة فننه  متفِون على ُن إجماع للصحابة حجة  

 ومتنازعون في إجماع من بِْه 

Artinya,  
Ahl Al-Sunnah wa Al-Jamā’ah adalah mazhab yang telah ada sejak lama dan 

sudah dikenal sebelum Allah menciptakan Abū Ḥanīfah, Mālik, Syāfi’ī dan 

Aḥmad. Ia adalah mazhab Sahabat yang diambil dari Nabi mereka. Siapa 
yang menyelisihinya maka ia adalah mubtadi’ menurut Ahl Al-Sunnah wa Al-
Jama’ah. Mereka sepakat bahwa ijmak Sahabat adalah ḥujjah.26 

                                                             
24 Mushthafa Hilmi, Al-Salafiyyah Baina Al-‘Aqidah Al-Islamiyah wa Al-Falsafah Al-

Gharbiyyah, h. 4-5 
25 Abdurraḥman bin Ṣāliḥ Al-Maḥmūd, Mauqifu Ibn Taimiyah Min Al-‘Asyā’irah, h. 36. 
26 Aḥmad bin Abdul Ḥalīm bin Taimiyah, Minhāj Al-Sunnah Al-Nabawiyyah, (Cet. I; Riyaḍ: 

Jāmi’ah Al-Imām Muḥammad bin Su’ūd Al-Islāmiyah) Jilid 2, h. 382. 
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Sejarah Salafiyah atau Ahl Al-Sunnah wa Al-Jamā’ah sebagai sebuah Teologi 

menemukan bentuknya di masa ketika berbagai sekte muncul di akhir dari masa 

generasi Sahabat. Tepatnya di masa Uṡmān bin ‘Affān ra. muncul dua sekte pertama 

dalam Islam, Khawārij dan Syī’ah. Setelah wafatnya Uṡmān bin ‘Affān ra.. di tangan 

para pemberontak, Alī bin Abī Ṭālib ra. ditunjuk sebagai Khalifah setelahnya. Sosok 

Alī bin Abī Ṭālib ra. ternyata menjadi titik sentral perdebatan kedua kelompok itu. 

Khawarij mengkafirkan Alī bin Abī Ṭālib dan mereka keluar dari pemerintahannya 

serta membentuk Jamaah tersendiri. Sedangkan Syi’ah mengklaim Alī bin Abī Ṭālib 

sebagai Imam yang maksum setelah wafatnya Rasulullah saw., bahkan Syi’ah Ghulat 

mengklaim Alī bin Abī Ṭālib sebagai Tuhan.27 

Lalu di akhir masa Sahabat, tepatnya pada masa kepemimpinan Abdullah bin 

Zubair ra. dan Abdul Mālik bin Marwān muncul sekte Murji’ah dan Qadariyah. Dan 

di awal masa Tābi’īn, tepatnya di akhir masa kepemimpinan Daulah Umawiyah 

muncul sekte Jahmiyah, Musyabbihah dan Mumaṡṡilah.28  

Kemunculan Syī’ah dan Khawārij sebelumnya sebagai dua sekte awal yang 

lahir dari Islam sudah mulai merenggangkan shaf persatuan kaum Muslimin. Karena 

dua kelomok tersebut berpisah dari Jamaah kaum Muslimin yang dipimpin oleh para 

Khalifah.  

                                                             
27 Abdul Qādir Aṭā’ Ṣūfī, Muqaddimāt fī al-Firaq wa al-Iftirāq, (Cet. I; Madinah: Dar Al-

Imam Muslim, 1439H), h. 111. 
28 Aḥmad bin Abdul Ḥalīm bin Taimiyah, Al-Muntaqā Min Minhāj Al-I’tidāl Fī Naqḍ Kalām 

Ahl Al-Rafḍ wa Al-I’tizāl, (Diringkas oleh Al-Żahabī, Tahkik: Muḥibbuddīn Al-Khaṭīb, 1374H), h. 

387. 
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Di masa-masa inilah Ahl Al-Sunnah wa Al-Jamaah yang diwakili oleh para 

Ahli Hadis mulai selektif dalam masalah sanad. Karena mereka khawatir terhadap 

pemalsuan hadis atas nama Rasulullah saw. Apalagi pemicunya ada di masa-masa itu. 

Imam Muslim bin Ḥajjāj dalam Ṣaḥīḥ-nya meriwayatkan perkataan Muhammad bin 

Sīrīn, salah seorang Tābi’īn, 

ل  يكونول يَّألون عن للْسناد  فلما ودْت للفتنة دالول: سمول لنا رجالك   فينظَ إلى 

إن هذل للحِيث دين  ُهَ للَّنة فيؤخذ حِيثه   وينظَ إلى ُهَ للِِع فل يؤخذ حِيثه 

 29.فانظَول عمن َّأخذون دينك 
 

Artinya, 
Mereka sebelumnya tidak mempertanyakan sanad, namun ketika terjadi Al-
Fitnah mereka mulai mempertanyakan, “Sebutkan pada kami siapa Rijāl 
kalian?,” lalu kemudian diseleksi. Jika dari Ahl Al-Sunnah, hadisnya diterima, 
namun jika Ahl Al-Bida’ maka hadisnya tidak diterima. Sesungguhnya ilmu 
ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian.   

Sedangkan sejarah penamaan Ahl Al-Sunnah wa Al-Jama’ah jika diteliti lebih 

lanjut akan ditemukan bahwa istilah tersebut dihubungkan dengan peristiwa Miḥnah 

Imam Aḥmad bin Ḥanbal. Peristiwa yang sangat fenomenal, bisa disebut sebagai 

peristiwa kekerasan intelektual. Karena seorang Khalifah memaksakan sebuah paham 

pada rakyatnya. Namun justru hal itu membuat sang Imam menjadi sangat masyhur. 

Karena beliau seorang Imam yang diuji dalam peristiwa tersebut dan terus bersabar. 

Bisa dikatakan peristiwa inilah yang menjadikannya salah satu Imam atau tokoh 

sentral Ahl Al-Sunnah wa Al-Jamā’ah. Kisah ini dengan cukup rinci diurai oleh Ibnu 

Taimiyah, 

                                                             
29 Muslim bin Ḥajjāj Al-Naisabūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, h. 10-11 
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وُحمِ بن حنَِ وإن كان دِ لشهَ بنمامة للَّنة وللصَِ في للمحنة  فليس ذلِ أجنه 

لنفَد بِول ُو لبتِع دول  بَ أجن للَّنة للتي كانت موجودة مَْوفة دِله علمها ودعا 

ه ليفاردها  وكان لأجئمة دِله دِ ماَّول دَِ للمحنة  فلما إليها  وَِْ على من لمتحن

 عهِ للمأمون وُخيه -ودْت محنة للجهمية نفاة للصفات في ُولئَ للمئة للثالثة

ودعول للناس إلى للتجه  وإبطال ْفات للله َّْالى  وهو  -ث  للولثق للمْتص 

من ُدخلوه من ولة للمذهب للذ  ذهب إليه متأخَو للَلفضة  وكانول دِ ُدخلول مْه  

لأجمور  فل  يولفِه  ُهَ للَّنة حتى َّهِدول نجْضه  بالِتَ  وديِول بْضه   

وعادِوه   وُخذوه  بالَغِة وللَهِة  وثِت للْمام ُحمِ على ذلِ لأجمَ حتى 

حَِّوه مِة  ث  طلِول ُْحابه  لمناظََّه  فانِطْول مْه في للمناظَة يوما بِْ يوم 

سِِا في للِحث عن مَّائَ للصفات وما فيها من للنصوص  ث  ْارت هذه لأجمور... 

ولأجدلة وللشِهات من جانِي للمثِتة وللنفاة  وْنف للناس في ذلِ مصنفات  وُحمِ 

وغيَه من علماء للَّنة وللحِيث ما زللول يَْفون فَّاد مذهب للَولفض وللخولرج 

فع للله دِر هذل وللِِرية وللجهمية وللمَجئة  ولكن بَِّب للمحنة كثَ للكلم  ور

ً من ُئمة للَّنة  وعلما من ُعلمها  لِيامه بنعلمها وإظهارها   للْمام  فصار إماما

ولطلعه على نصوْها وآثارها  وبيانه لخفي ُسَلرها  ل أجنه ُحِث مِالة ُو 

 30.لبتِع رُيا
 

Artinya:  
Aḥmad bin Ḥanbal meskipun imamahnya dalam Sunnah dan kesabarannya 
dalam peristiwa Miḥnah  sudah masyhur, namun bukan berarti bahwa beliau 
membuat pendapat baru. Akan tetapi al-Sunnah yang telah ada dan telah 
dikenal sebelumnya sudah beliau ajarkan dan dakwahkan. Beliau bersabar 
atas ujian yang menimpanya, ujian untuk meninggalkan al-Sunnah. 
Sedangkan para imam yang lain telah meninggal sebelum peristiwa Miḥnah. 
Dan ketika terjadi Miḥnah yang dilakukan oleh Jahmiyah31 para penegasi sifat 
tersebut di awal tahun tiga ratus di masa al-Ma’mun, kemudian saudaranya, 

al-Mu’tashim dan al-Watsiq dimana mereka memaksa kamu Muslimin untuk 
ikut paham Jahmiyah dan menghilangkan Sifat-sifat Allah Ta’ala. Itu juga 

merupakan mazhab yang dianut oleh Muta’akhkhirīn Rāfiḍah. Dan mereka 
berhasil memasukkan pemahaman tersebut pada sebagian pejabat pemerintah. 
Ahl Al-Sunnah tidak menyetujui hal tersebut sehingga mereka dipaksa dan 
diancam, sebagian dibunuh dan sebagian yang lainnya dipenjara, disiksa, atau 
dijemput paksa. Imam Aḥmad tidak goyah dalam ujian tersebut dan 

                                                             
30 Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah, Minhaj Al-Sunnah Al-Nabawiyyah, Jilid 2, h. 382-

386. 
31 Jahmiyah sebagai sebutan lain untuk Muktazilah, lihat Abdul Qādir ‘Aṭa’ Ṣūfī, Al-

Muktazilah, (Madinah: Univ. Islam Madinah, 2018), h. 3. 



 
 

34 
 

membuatnya dipenjara selama beberapa waktu dan ia diminta untuk berdebat 
dari hari ke hari dengan tokoh-tokoh mereka …. 

Semua ini menjadi sebab kajian masalah sifat menjadi ramai antara yang 
menetapkannya (al-Muṡbitah) dan yang menegasikannya (al-Nufāt). Orang-
orang kemudian banyak menulis dalam tema tersebut. Sedangkan Aḥmad dan 
para ulama Al-Sunnah serta ulama hadis masih saja mengetahui rusaknya 
mazhab Rāfiḍah, Khawārij, Qadariyah, Jahmiyah dan Murji’ah. Tapi karena 

peristiwa Miḥnah, perbincangan mengenai hal ini semakin banyak dan Allah 
mengangkat kemuliaan Imam ini dan beliau menjadi salah satu imam dari 
imam-imam Al-Sunnah karena peran beliau dalam mengangkatnya, 
memperkenalkannya, dan mengkaji teks-teks serta riwayat yang berkaitan 
dengannya, juga penjabaran beliau dalam menjelaskan rahasia-rahasianya 
yang tersembunyi. Dan itu bukan karena beliau membuat pendapat yang baru. 

Abdurraḥman Al-Maḥmūd seorang ulama Salafi di Saudi Arabia  menjelaskan 

bahwa uraian Ibnu Taimiyah ini sebagai bukti bahwa Mazhab Ahl Al-Sunnah wa Al-

Jama’ah adalah perpanjangan tangan dari Mazhab Rasulullah dan para Sahabat. 

Dimana ketika seorang Imam mengambil perannya dalam mendakwahkan Mazhab 

Ahl Al-Sunnah sebagai akidah yang benar, dan memerangi paham yang 

menyelisihinya, sang Imam tersebut tidak datang dengan ajaran baru. Tugasnya 

hanya memperbaharui nilai-nilai dari Mazhab Ahl Al-Sunnah yang mulai pudar atau 

menghidupkan ajarannya yang telah mati.32 

Adapun sejarah nama Salafiyah atau Salaf sebagai nama untuk tiga generasi 

awal Islam dan juga sebagai sebuah mazhab dan pemahaman telah muncul jauh 

sebelum abad pertengahan. 

                                                             
32 Abdurrahman Al-Mahmud, Mauqif Ibn Taimiyah Min Al-‘Asya’irah, Jilid 1, h. 38. 
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Sebagian orang yang kurang paham persoalan ini menganggap bahwa istilah 

salaf adalah istilah baru yang dipopulerkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, atau 

ulama-ulama mendaulat beliau sebagai salah satu rujukan ilmiah dalam beragama. 

Perlu ditegaskan, istilah “pemahaman Salaf” atau “mazhab Salaf” bukanlah 

kreasi Ibnu Taimiyah, apalagi buatan ulama-ulama “wahabi” kontemporer. Akan 

tetapi, ia sudah lama merebak di tengah umat, jauh sebelum Ibnu Taimiyah hidup. 

Bahkan lisan yang mulia Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah 

mengucapkan istilah ini, beliau bersabda kepada Fāṭimah: 

... ِِ َْْ  للََّّلفَر ُنَاَ لَ  33فنَنِِ ي نِ

Artinya: 
“Sesungguhnya sebaik-baik salaf (pendahulu) bagimu adalah saya”. 

Penggunaan diksi Salaf juga masyhur di kalangan ulama Tābi’īn (murid-

murid para sahabat Nabi). Contohnya, ucapan Rāsyid bin Sa’ad: 

رَ  ََ  وَُجَََّْ ولةََ أِجنََّهَا ُجَْ   34.كَانَ للََّّلفَر يََّْتحَُِِّونَ للْفرحر

Artinya: 
Para salaf menyukai (menunggang) kuda jantan, karena ia lebih cepat dan 
lebih lebih berani (dari pada kuda betina). 

                                                             
33 Muḥammad bin Ismail Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Kitab al-Isti’dzan, Bab Man Naja 

Baina Yaday al-Nas, No. 6285. dan Muslim bin Ḥajjāj Al-Naisaburī, Ṣaḥīḥ Muslim, Kitab Fadhail al-
Shahabah, Bab Fadhlu al-Shahabah, No. 2533. 

34 Muḥammad bin Ismail Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Kitab Al-Jihād wa Al-Siyār, Bāb Al-
Rukūb Ala Al-Dābbah Al-Ṣa’bah wa Al-Fuḥūlah min Al-Khail. 
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Yang di maksud dengan istilah Salaf dari riwayat di atas adalah para sahabat 

dan generasi setelahnya (yaitu Tābi’īn), karena Rāsyid bin Sa’ad adalah seoarang dari 

generasi Tābi’īn pertengahan.35 

Imam Muslim (w. 261 H) meriwayatkan pada Muqaddimah Ṣaḥīḥ Muslim 

dari Abdullah bin Al-Mubārak (w. 181 H), beliau mengatakan, 

يْثَ عَمَْو بنِْ ثاَبتِْ فنَنَِّهر كَانَ يََّربُّ للََّّلفَِ ...  ِِ  36دعَروْل حَ

Artinya: 
… Tinggalkan hadis ‘Amr bin Ṡābit, sesungguhnya dia telah mencela salaf. 

Demikian pula Imam Bukhārī (w. 256 H), beliau membuat sebuah bab dalam 

kitab Ṣaḥīḥnya: 

هِ  َِ ونَ فيِ بريروَّهِِْ  وَُسَْفاَرِهِْ  مِنْ للطَّْاَمِ وَلللَّحِْ  وَغَيْ رَ باَ،: مَا كَانَ للََّّلفَر يََِّخِ
37 

Artinya: 
Bab: para salaf tidak menyimpan makanan, daging, dan lain sebagainya di 
rumah dan di perjalanan mereka. 

Dan di antara ulama yang banyak menggunakan istilah Salaf dalam bukunya 

adalah Hibatullāh bin Ḥasan Al-Lālaka-ī (w. 418 H) dalam buku 

fenomenalnya; Syarḥ Uṣūl Al-I’tiqād Ahlu As-Sunnah Wa Al-Jamā’ah. 

                                                             
35 Ibnu Ḥajar Al-‘Asqalānī, Fatḥ Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, (Cet. II; Dammam: 

Maktabah Faidh al-‘Ilmi, 1436H), jilid 6, h. 66. 
36 Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, Shahih Muslim, Muqaddimah, Bab al-Kasyf ‘an Ma’ayib 

Ruwat al-Hadis, h. 16. 
37 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Ath’imah, Bab Ma Kana al-

Salaf Yaddakhiruna fi Buyutihim. 
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Pada abad ke-V, istilah salaf sudah menjadi nama sebuah buku, yaitu buah 

karya Imam Ismā’īl bin Abdurraḥmān al-Ṣābūnī (w. 449 H) dengan judul,  ر يِْةَ ِِ عَ

يثِْ  ِِ حَا،ر للْحَ ْْ  .di dalamnya beliau banyak menggunakan istilah Salaf للََّّلفَِ وََُ

Demikian tulisan ringkas terkait penggunaan istilah Salaf sebelum era Ibnu 

Taimiyah (w. 728 H). sangat jelas menunjukkan, bahwa istilah “kembali kepada 

Manhaj atau pemahaman salaf” bukan propaganda pengikut dan pengagum Ibnu 

Taimiyah semata, demi untuk menjajakan karya ilmiah beliau. Akan tetapi, hegemoni 

dari istilah ini sudah dikenal dan populer jauh sebelum Ibnu Taimiyah hidup.  

C. Salafiyah Sebagai Gerakan Keagamaan 

Salafiyah dalam rentang sejarahnya bisa dikatakan sebagai sebuah gerakan 

purifikasi atau pemurnian pemikiran dan pengamalan agama Islam ketika 

menghadapi tantangan-tantangan baru di setiap fase zaman yang dilewatinya. Dan 

juga tidak terbatas pada teritorial tertentu pada bentangan wilayah Islam di seluruh 

dunia. Seperti yang dikemukakan oleh Muṣṭafā Ḥilmī dalam bukunya Al-Salafiyyah 

Baina Al-‘Aqīdah Al-Islāmiyah wa Al-Falsafah Al-Garbiyyah.38 

Gerakan purifikasi dan pengamalan agama Islam yang diperankan oleh 

Salafiyah berdasar pada hadis Al-Ṭāifah Al-Manṣūrah yang disebutkan oleh Nabi 

Muhammad saw. dalam sabdanya, 

                                                             
38 Lihat kembali pengertian terminologi “Salafiyah” menurut Muṣṭafā Ḥilmī yang dikutip 

pada sub bahasan sebelumnya. 
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ظاهَين على للحق ليضَه  من خذله  حتى يأَّي ُمَ للله ل َّزلل طائفة من ُمتي 

 39وه  كذلِ

Artinya: 

Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang menang di atas 
kebenaran, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menghina 
mereka hingga datang keputusan Allah dan mereka masih dalam keadaan itu. 

Pada generasi sahabat peran itu bisa kita lihat dalam beberapa peristiwa dalam 

merespon pemikiran-pemikiran yang baru bermunculan. Seperti saat munculnya 

Khawarij, Ali bin Abī Ṭālib ra. mengutus Abdullāh bin Abbās untuk berdialog 

dengan kelompok tersebut. Dan dikisahkan setelah dialog tersebut ada sekitar 

setengah kelompok Khawārij atau sekitar 2000 orang kembali kepada jalan yang 

benar dan masuk kembali ke dalam Jamaah kaum Muslimin di bawah kepemimpinan 

Ali. Juga ketika munculnya paham Syiah. Kemudian di akhir masa sahabat ketika 

pemikiran Qadariyah muncul dari arah Baṣrah di Irak yang dimotori oleh Ma’bad Al-

Juhanī dan Gailān Al-Dimasyqī. Ketika info itu sampai pada Abdullāh bin Umar ra. 

di Madinah Al-Munawwarah beliau segera merespon dan memberikan pernyataan 

yang cukup serius. Beliau merilis pernyataan Barā’ah (berlepas diri) dan 

memberitahukan kepada mereka bahwa seandainya mereka berinfak dengan emas 

sebesar gunung uhud, infaknya tidak akan diterima sampai beriman terhadap takdir.40 

Di masa Tābi’īn ketika kelompok-kelompok menyimpang mulai bermekaran. 

Kelompok-kelompok ini sudah berani sampai pada tahap untuk membuat hadis-hadis 

                                                             
39 Muslim bin Ḥajjāj Al-Naisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, no. 3656. 
40 Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats, Sunan Abi Dawud, Kitab al-Sunnah, Bab fi al-Qadar, 

(Beirut: Shaida-Maktabah al-Mishriyyah, t.t), hadis nomor 4695. 
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palsu untuk memplot pemikiran awam kaum muslimin bahwa paham mereka juga 

bersumber dari Nabi. Karena itu para ulama hadis seperti yang dikisahkan oleh 

Muḥammad bin Al-Munkadir mulai mempertanyakan sanad. Jika sanadnya dari Ahl 

Al-Sunnah maka hadisnya diterima, namun jika sanadnya terdapat nama Ahl Al-

Bid’ah maka hadisnya ditolak.41 

Di akhir masa Daulah Umawiyah muncul pemahaman Jahmiyah di Khurasān 

yang berpendapat bahwa Allah berada di semua tempat dengan Dzat-Nya. Mereka 

juga menegasikan semua nama dan sifat Allah. juga berpendapat bahwa Al-Qur’an 

adalah makhluk. Selain pendapat tokoh pendirinya, Ja’d bin Dirham yang senada 

dengan paham Qadariyah. Seorang gubernur Daulah Umawiyah di wilayah tersebut 

yang bernama Khālid bin Abdullāh Al-Qasarī sampai menjatuhkan vonis hukuman 

mati kepada Ja’d bin Dirham pada tahun 118 H.42 

Setelah masa para Khalifah awal Daulah Abbasiyah tepatnya setelah Hārūn 

al-Rasyīd, paham Muktazilah mengkristal di tangan Bisyr Al-Marīsī dan terlebih lagi 

didukung oleh tiga Khalifah setelahnya, Al-Ma’mūn, Al-Mu’taṣim dan Al-Wāṡiq. 

Para Khalifah ini memaksakan paham tersebut kepada para ulama. Sebagian 

menerima, tapi sebagian besar menolak dengan beragam cara. Ada yang berusaha 

melakukan demo besar-besaran yang dipimpin oleh para Qurrā’. Dan banyak juga 

                                                             
41 Muslim bin Hajjaj Al-Naisaburi, Shahih Muslim, h. 10-11 
42 Lihat Muhammad bin Ahmad bin Utsman Al-Dzahabi, Siyar A’lam Al-Nubala’, jilid 5, h. 

342. dan Abu Al-Fida’ Isma’il bin Umar bin Katsir, Al-Bidayah wa Al-Nihayah, (Cet. I; Dar Ihya’ Al-
Turats Al-‘Arabi, 1408H-1988M), jilid 12, h. 148. 
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yang dipenjara dan disiksa hingga mati kesakitan. Imam Aḥmad bin Ḥanbal termasuk 

di antara para ulama yang dipenjara dan disiksa, namun beliau bertahan hingga tiga 

khalifah tersebut meninggal dan kepemimpinan Khilafah Bani Abbāsiyah beralih ke 

Abu Ja’far Al-Mutawakkil. Seorang Khalifah yang digelari sebagai “Nāṣir Al-

Sunnah” (Penolong Al-Sunnah) karena beliau menghentikan peristiwa Miḥnah 

tersebut dan membebaskan Imam Aḥmad bin Ḥanbal.43 

Gerakan Salafiyah semenjak berakhirnya masa Khulafā’ Al-Rāsyidūn, Daulah 

Umayyah dan masa-masa awal Bani Abbasiyah ini tidak lagi didukung oleh kekuatan 

politik. Jikapun ada setelah masa tersebut, itupun masih kalah dari jumlah kekuatan 

dinasti politik atau kalah dari masa rentang waktu kepemimpinan dinasti-dinasti 

tersebut, atau kalah dari segi hegemoni politik. Seperti Tiga Khalifah Bani Abbasiyah 

sebagai representasi Teologi Muktazilah. Kemudian Daulah Ayyubiyah, Daulah Bani 

Saljūq dan Daulah Al-Muwaḥḥidīn yang merepresentasikan Teologi Asy’ariyah 

Sebagai ideologi daulah.44 Kemudian Daulah Uṡmāniyyah yang mempresentasikan 

Teologi Māturīdiyah. Juga Dinasti ‘Ubaidiyyah atau Faṭimiyyah di Mesir, Dinasti 

Bani Buwaih di Irak dan Dinasti Ṣafawiyah di Iran yang merepresentasikan Teologi 

Syi’ah. Selain ini, banyak Daulah yang hanya membawa nama Islam secara umum 

atau Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamā’ah dalam maknanya yang luas. Dan tidak 

mendukung corak pemahaman tertentu.  

                                                             
43 Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah, Minhaj Al-Sunnah Al-Nabawiyyah, Jilid 2, h. 382-

386. 
44 Abdul Qadir bin Atha’ Shufi, al-Maturidiyah, (Madinah: Univ. Islam Madinah, 2018), h. 

11. 
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Dan Praktis hanya Daulah Bani Su’ūd dan seorang Sultan dari Maroko di 

sekitar abad 12 Hijriyah yang merepresentasikan Teologi Salafiyah. Sehingga yang 

lebih nampak dari gerakan ini khususnya setelah peristiwa Miḥnah di masa awal Bani 

Abbāsiyah adalah mengawalnya melalui jalur literasi, dengan kitab-kitab yang 

disusun oleh para Ulama.  

Beragam kitab muncul sebagai respon terhadap paham dan pemikiran yang 

dianggap menyimpang. Metode penulisannyapun berbeda-beda. Ada yang 

menulisnya dalam bentuk sanggahan terhadap pemikiran yang menyebar di tengah 

Masyarakat. Ada juga dalam bentuk bantahan atas pemikiran tokoh tertentu, atau 

bantahan atas buku dari tokoh tersebut. Dan ada juga metode pengumpulan riwayat 

dari para Salaf terkait dalam masalah-masalah Teologi. Ini juga termasuk yang 

banyak ditulis oleh para ulama. Selain itu, ada juga yang menyusunnya dalam bentuk 

sebuah matan akidah lalu disyarah oleh para ulama yang datang berikutnya. 

Kelompok Salafiyah pada akhirnya merupakan salah satu corak pemahaman 

dalam Islam dan gerakan keagamaan yang eksis menggaungkan kembali pada al-

Qur’an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman tiga generasi terbaik umat ini.  
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BAB III 

PROBLEMATIKA ASMᾹ’ WA ṢIFᾹT DALAM TEOLOGI ISLAM 

A. Definisi Asmā’ wa Ṣifāt 

Asmā’ al-Ḥusnā merupakan istilah dalam al-Qur’an yang digunakan untuk 

menyebut nama-nama Allah Swt. Kata Asmā’ secara etimologi merupakan bentuk 

jamak dari mufrod (tunggal) ism. Dan pengertian Ism dalam bahasa arab adalah yang 

dapat diketahui dengannya sesuatu atau petanda atas hal tersebut.1 Ism menurut al-

Jurjānī adalah sesuatu yang menunjukkan sebuah makna pada dirinya sendiri.2 

Sedangkan dalam Ilmu Nahwu, Ism bermakna kata benda. Atabik Ali dan Zuhdi 

Muhdlor dalam Kamus Kontemporer Arab Indonesia menyebut ism berarti ‘nama 

diri’ atau lafẓun yu’ayyinu syakhṣan au ḥayawānan au syaian (nama diri seseorang, 

binatang atau sesuatu).3  

Kata al-Ḥusnā secara etimologi berarti yang paling bagus, baik, cantik.4 Jadi 

secara bahasa, Asmā’ Al-Ḥusnā berarti nama-nama Allah yang terbaik. Selain itu, 

kata Al-Ḥusnā menunjukkan bahwa nama-nama yang disandang Allah menunjukkan 

sifat-sifat yang amat sempurna dan tidak sedikitpun tercemar dengan kekurangan.5 

                                                             
1 Sa’ad bin Abdurraḥmān Nadā, Mafhūm Al-Asmā’ wa Al-Ṣifāt, Jurnal Al-Jāmi’ah Al-

Islamiyah bi Al-Madīnah Al-Munawwarah, h. 7. 
2 Ali bin Muḥammad bin Ali Al-Jurjānī, Al-Ta’rīfāt, (Cet. I; Beirut: Dār Al-Kutub Al-

‘Ilmiyyah, 1403H-1983M), h. 24 
3 Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia, (Yogyakarta: Multi 

Karya Grafika, 2007), hlm. 125. 
4 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, h. 265.  
5 M. Zurkani Jahja, 99 Jalan Mengenal Tuhan, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010M). h. 

xv. 



 
 

43 
 

Istilah ini diambil dari beberapa ayat al-Qur’an yang menegaskan bahwa Allah 

mempunyai berbagai nama yang terbaik, di antaranya dalam QS al-A’raf/7: 180, 

مَا   سَا هُ بِهَا  وَلِلّٰهِ الْا نٰى فاَداعُوا  (081... )ءُ الاحُسا

Terjemahnya:  
Dan Allah memiliki Asmā’ Al-Ḥusnā (nama-nama yang terbaik), maka 
bermohonlah kepada-Nya dengan menyebutnya Asmā’ Al-Ḥusnā itu.6 

Melalui nama-nama tersebut, umat Islam bisa mengetahui keagungan Allah 

dan menyeru dengan nama-nama itu ketika berdoa atau mengharap kepada-Nya.7 

Ṣifāt secara etimologi menurut Al-Jurjānī adalah nama yang menunjukkan 

atas beberapa keadaan Dzat dan ia merupakan tanda yang ada pada Dzat yang dikenal 

dengan hal tersebut.8 Sedangkan menurut Ibnu Fāris Ṣifāt adalah tanda yang harus 

ada pada sesuatu.9 Adapun secara terminologi, Ṣifāt adalah sesuatu yang ada pada 

Dzat Ilahiyah yang membedakan-Nya dari yang lain-Nya dan disebutkan dalam teks-

teks al-Qur’an dan Hadis.10 

B. Urgensi Asmā’ wa Ṣifāt Dalam Teologi Islam 

                                                             
6 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bogor: Penerbit Sabiq) h. 174. 
7 M. Zurkani Jahja, 99 Jalan Mengenal Tuhan,h. xv. 
8 Ali bin Muḥammad bin Ali Al-Jurjānī, Al-Ta’rīfāt, h. 133. 
9 Abu Al-Ḥusain Aḥmad bin Fāris, Mu’jam Maqāyīs Al-Lugah, (Cet II; Cairo: 1389H-1969M) 

jilid 5, h. 448. 
10 Muḥammad bin Khalīfah bin Ali Al-Tamīmī, Al-Ṣifāt Al-Ilāhiyyah Ta’rīfuhā wa 

Aqsāmuhā, Mediu, h. 5. 
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Kajian Asmā’ wa Ṣifāt dalam teologi Islam sangat urgen, berikut ini beberapa 

hal yang menunjukkan urgensi Asmā’ wa Ṣifāt:11 

1. Asmā Al-Ḥusnā merupakan jalan yang paling agung untuk mengenal Allah 

Swt.  

2. Kemuliaan sebuah pengetahuan berbanding lurus dengan kemuliaan objek 

pengetahuan tersebut. Dan tidak diragukan lagi bahwa pengetahuan yang 

paling mulia adalah yang dapat mengenalkan kita pada Allah Azza wa Jalla. 

Karena itu Ibn al-‘Arabī mengatakan dalam Aḥkām al-Qur’an-nya, 

“Kemuliaan sebuah ilmu tergantung dari objek ilmu tersebut. Dan Al-Bāri 

(Allah Swt.) merupakan objek ilmu yang paling mulia. Maka dari itu, ilmu 

tentang nama-nama-Nya adalah ilmu yang termulia.”12 

3. Mengetahui Asmā’ wa Ṣifāt merupakan sebab terbesar bagi seorang hamba 

untuk mengagungkan, mensucikan dan mencintai Allah Swt. Karena hal 

tersebut akan membuat kedudukan Allah Swt di hati seorang hamba menjadi 

semakin besar. Dan itu akan semakian merealisasikan penghambaannya pada 

Allah, juga hati serta jiwa akan tenang dan tunduk pada kemuliaan dan 

keagungan-Nya. 

4. Mengetahui Asmā’ wa Ṣifāt akan menghidupkan hati, karena beribadah 

dengan Asmā’ wa Ṣifāt-Nya akan memberikan pengaruh yang baik pada hati, 

                                                             
11 https://knowingallah.com/ar/articles/ diakses pada hari senin, 5 Oktober 2020, pukul 08.54 

WITA 
12 Muḥammad bin Abdullāh Abu Bakar Ibnu Al-‘Arabī, Aḥkām al-Qur’ān, (Cet. III; Beirut: 

Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1424H-2003M), jilid 2, h. 804. 

https://knowingallah.com/ar/articles/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA/
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akhlak dan perilaku. Sebaliknya, menjauhkan Asmā’ wa Ṣifāt-Nya dari diri 

seorang hamba akan menjadi pintu masuknya penyakit-penyakit hati dan 

akhlak yang buruk. Karena itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah mengatakan,  

إن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلب إلا بمعرفة فاطره ومحبته 
ة إليه، والطمأنينة بذكره، والأنس بقربه، ومن فقد هذه وعبادته وحده، والإناب

  13.الحياة فقد الخير كله ولو تعوض عنها بما تعوض في الدنيا

Artinya:  
Sesungguhnya kehidupan seorang manusia bergantung pada kehidupan hati 
dan ruhnya. Dan tidak ada kehidupan bagi hati kecuali dengan mengenal 
penciptanya, mencintai-Nya, beribadah ada-Nya, merasa tenang dengan 
berzikir mengingat-Nya dan merasa tentram dengan mendekat pada-Nya. Dan 
siapa yang kehilanga ‘kehidupan’ ini maka ia telah kehilangan seluruh 

kebaikan, meskipun diganti dengan sesuatu dari dunia ini.  

5. Ilmu tentang Asmā’ wa Ṣifāt merupakan pokok segala ilmu dan pondasi iman. 

Al-Aṣfahānī mengatakan,  

بعض العلماء: أول فرض فرضه الله على خلقه: معرفته. فإذا عرفه قال 

فينبغي  [01]محمد:   فاعلم أنه لْإله إلْ الله  الناس عبدوه. قال الله تعالى:

فيعظموا الله حق عظمته. ولو أراد  للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرها،

يه وجده، وسأل رجل أن يعامل رجلاً طلب أن يعرف اسمه وكنيته، واسم أب

عن صغير أمره وكبيره. فالله الذي خلقنا ورزقنا، ونحن نرجو رحمته 

  14.ونخاف من سخطه أولى أن نعرف أسماءه ونعرف تفسيرها

 

Artinya: 
Sebagian ulama mengatakan bahwa kewajiban pertama yang Allah wajibkan 
kepada makhluk-Nya adalah mengenal-Nya. Jika manusia telah mengenal-
Nya maka mereka akan menyembah-Nya. Allah berfirman (yang artinya), 
‘Maka ketahuilah bahwasanya tiada tuhan selain Allah.’15 Karena itu, 

                                                             
13 Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, Al-Dā’ wa Al-Dawā’, (Cet. I; Jeddah: Majma’ Al-Fiqh Al-

Islāmī, 1429 H), h. 132-133. 
14 Al-Aṣfahānī, Al-Ḥujjah fi Bayān Al-Mahajjah, (Cet 2; Riyāḍ: Dār Al-Rāyah, 1419 H), jilid 

1, h. 122. 
15 QS Muḥammad/47: 19, Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 508. 
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hendaknya kaum muslimin mengetahui nama-nama Allah dan tafsirannya 
agar mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Jika seseorang 
ingin berinteraksi dengan orang lain ia pasti akan menanyakan nama lengkap, 
nama panggilannya, nama ayahnya dan nama kakeknya, ia pasti akan 
menanyakan hal yang kecil maupun yang besar tentangnya. Maka Allah, yang 
menciptakan dan memberi kita rezki dan kita harapkan rahmat-Nya serta takut 
akan kemurkaan-Nya lebih pantas untuk kita ketahui nama-nama-Nya dan 
tafsirannya. 

6. Mengenal Allah melalui Asmā’ wa Ṣifāt-Nya akan menambah iman dan 

keyakinan serta akan merealisasikan nilai tauhid. Syekh Abdurraḥmān bin 

Nāṣir Al-Sa’dī mengatakan,  

  16.فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته، ازداد إيمانه وقوي يقينه

Artinya: 
Tiap kali seorang hamba bertambah pengetahuannya tentang Asmā’ wa Ṣifāt-
Nya maka imannya akan semakin bertambah dan keyakinannya akan semakin 
kuat. Maka hendakya seorang mukmin mengeluarkan segala usahanya untuk 
mengetahui Asmā’ wa Ṣifāt. 
 

7. Terjadi ikatan yang kuat antara ilmu tentang sifat-sifat Allah dengan 

konsekuensinya berupa ibadah secara lahiriyah maupun batiniyah. Tentang ini 

Ibnu Qayyim Al-jauziyyah mengatakan, 

لكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها أعني: من موجبات 
وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي على  معرفتها،العلم بها والتحقق ب

القلب والجوارح. فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع، والعطاء، 
والمنع، والخلق، والرزق، والإحياء، والإماتة يثمر له: عبودية التوكل عليه 

ه باطناً، ولوازم التوكل وثمراته ظاهرًا. وعلمه بسمعه تعالى وبصره، وعلم
أنه لا يخفى عليه مثقال ذرة وأنه يعلم السر، ويعلم خائنة الأعين وما تخُفي 
الصدور يثمر له: حفظ لسانه وجوارحه، وخطرات قلبه عن كل ما لا 

                                                             
16 Abdurraḥmān bin Nāṣir Al-Sa’dī, Al-Tauḍīḥ wa Al-Bayān, (t.t) h. 108. Lihat juga, 

Abdurraḥmān bin Nāṣir Al-Sa’dī,  Al-Qaul Al-Sadīd fi Maqāṣid Al-Tauḥīd, h. 41 
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يرضي الله، وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه فيثمر له 
بائح. ومعرفته ذلك: الحياء باطناً، ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والق

بغناه وجوده، وكرمه وبره وإحسانه، ورحمته توجب له سعة الرجاء. وكذلك 
معرفته بجلال الله وعظمته وعزته تثمر له: الخضوع والاستكانة، والمحبة، 
وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعًا من العبودية الظاهرة هي موجباتها.. 

  17.والصفات فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء

Artinya: 
Setiap sifat Allah akan melahirkan ‘ubūdiyyah yang khusus yang merupakan 
konsekuensinya. Yakni yang menjadi konsekuensi dan realisasi dari 
mengetahui dan mengenal sifat-sifat-Nya. Dan ini ada pada semua jenis 
‘ubūdiyyah baik yang lahir maupun batin. Pengetahuan seorang hamba 
tentang keesaan Allah dalam memberikan manfaat, mudharat, anugrah dan Al-
Man’u (tidak memberikan apa-apa), serta pengetahuannya akan keesaan Allah 
dalam memberikan rezki, menghidupkan dan mematikan akan membuahkan 
‘ubūdiyyah tawakkal pada-Nya secara batin serta konsekuensi dan buah 
tawakkal pada-Nya secara lahir. Pengetahuan seorang hamba tentang 
pendengaran dan penglihatan Allah, serta pengetahuannya bahwa tidak ada 
yang tersembunyi bagi Allah dan bahwa Allah mengetahui mata yang 
berkhianat dan apa yang disembunyikan oleh hati akan membuahkan sikap 
pada seorang hamba untuk menjaga lisan dan anggota badannya, serta 
menjaga bisikan-bisikan hatinya dari hal-hal yang tidak diridhai Allah. Dan 
menjadikan semua anggota badannya terikat pada yang Allah cintai dan 
ridhai, dan itu akan membuahkan rasa malu dengan meninggalkan semua 
yang diharamkan dan hal-hal yang buruk. Pengetahuannya akan 
kemahakayaan Allah, kedermawanan-Nya, kebaikan dan rahmat-Nya akan 
membuahkan harapan pada-Nya. Demikian juga dengan mengetahui 
keagungan, kemuliaan dan keperkasaan-Nya akan membuahkan sikap untuk 
selalu tunduk, patuh dan cinta pada-Nya. Semua kondisi batin tersebut akan 
melahirkan beragam jenis ‘ubūdiyyah (penghambaan) secara lahir yang 
merupakan konsekuensi dari mengenal nama-nama dan sifat-sifat-Nya. 

8. Mengetahui nama-nama Allah akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan 

dalam hadis Nabi, 

                                                             
17 Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, Miftāḥ Dār Al-Sa’ādah wa Mansyūr Wilāyāt Al-‘Ilmi wa Al-

Irādah, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, t.th), jilid 2, h. 510-513. 
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صَاهَا دخََلَ  مًا مِائةًَ إلَِّْ وَاحِداً مَنا أحَا عِينَ اسا عةًَ وَتسِا  18الاجَنَّةَ إنَِّ لِلَّهِ تسِا

Artinya: 
Sesungguhnya Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang 
satu, siapa yang menghitungnya maka dia masuk surga. 

Abu Nu’aim Al-Aṣfahānī mengatakan, “Al-Iḥṣā’ yang disebut dalam hadis 

bukanlah dengan menghitung dan sekedar menghafalnya, namun dengan 

mengamalkan dan memahami makna dari nama-nama tersebut serta 

mengimaninya.”19 

9. al-Asmā al-Husnā merupakan wasilah yang paling baik dalam berdoa. Allah 
berfirman pada QS Al-A’raf/7: 180, 

نىَ فاَداعُوهُ   مَاءُ الاحُسا سَا  (081... )بِهَا وَلِلَّهِ الْا

Terjemahnya: 
Dan Allah memiliki nama-nama yang terbaik, maka berdoalah dengan nama-
nama tersebut.20 

10. Tujuan dan maksud dari Al-Qur’an adalah adalah untuk mengabarkan sifat-

sifat Allah, nama-nama-Nya, perbuatan-perbuatan-Nya, ragam pujian pada-

Nya, dan juga mengabarkan tentang keagungan-Nya, keperkasaan-Nya, dan 

hikmah-Nya.21 

                                                             
18 Muḥammad bin Ismail Al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, (Cet. II; Riyadh: Dar Al-Salam, 

1419H), h. 1113. No. 6410 
19 Ibnu Ḥajar Al-‘Asqalānī, Fatḥ Al-Bārī Syaraḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, (Cet. II; Dammam: 

Maktabah Faidh al-‘Ilmi, 1436H)jilid 11, h. 226. 
20 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 174. 
21 Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, Ṭarīq Al-Hijratain, (Cet. II; Cairo: Dār Al-Salafiyah, 1394H), 

h. 233. 
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11. Allah mencintai nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Mencintai orang yang 

beribadah dan berdoa dengan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Mencintai 

orang-orang yang memuji-Nya dengan nama-nama dan sifat-sifat itu 

sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih,  

يرَ  لياس أحدٌ أحبَّ إلياه المداحُ مِن الله؛ مِن أجل ذلك مدحَ نفسه، وليس أحدٌ أغا

م الفواحش، وليس أحدٌ أحبَّ إليه العذارُ مِن الله؛ مِن  مِن الله؛ مِن أجل ذلك حرَّ

سلأجل ذلك أنزَل الكتُ   22ب وأرسَل الرُّ

Artinya: 
Tidak satupun yang lebih mencintai pujian daripada Allah, karena itulah Allah 
memuji diri-Nya. Tidak satupun yang lebih cemburu daripada Allah, karena 
itulah Allah mengharamkan perbuatan keji. Dan tidak satupun yang lebih 
mencintai udzur (diberi alasan) daripada Allah, karena itulah Allah 
menurunkan kitab-kitab-Nya dan mengutus para Rasul-Nya. 

 

C. Hubungan Antara Konsep Asmā’ dan Konsep Ṣifāt Dalam Teologi Islam 

Asmā’ wa Ṣifāt dalam Teologi Islam merupakan dua konsep yang saling 

terkait satu sama lain. Karena objek pengistilahannya sama, yakni Allah Swt. Asmā’ 

adalah nama-nama Allah yang maha agung, sedangkan Ṣifāt merupakan sifat-sifat-

Nya yang maha tinggi. Terbukti dalam kajian para ulama, dua konsep ini selalu 

dibahas secara bersamaan. Misalnya kitab al-Asmā’ wa al-Ṣifāt karya Imam Al-

Baihaqi, seorang ulama hadis dari kalangan Asy’ariyah. 

                                                             
22 Muslim bin Ḥajjāj Al-Naisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb Al-Taubah, Bāb Gīrat Allah Ta’ala, 

(Cet II; Riyāḍ: Dār Al-Salām, 1421H-2000M), nomor 4958. 
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Dari sisi linguistik keduanya juga saling berhubungan, karena penyebutan 

sifat-sifat-Nya berasal dari nama-nama-Nya. Meskipun sebaliknya tidak seperti itu, 

yakni penyebutan nama-nama-Nya tidak berasal dari sifat-sifat-Nya. Hubungan 

kebahasaan ini oleh kelompok Salafiyah dibagi ke dalam empat penjelasan berikut: 23 

1. Ṣifāt bisa diambil dari Asmā’, Nama-nama Allah berupa al-Raḥīm, al-Qādir, 

dan al-Aẓīm bisa dijadikan sebagai sifat-sifat Allah, yakni sifat al-Raḥmah, al-

Qudrah dan al-‘Aẓamah. Sebaliknya Asmā’ tidak bisa diambil dari Ṣifāt. 

Seperti sifat al-Irādah, al-Majī’ dan al-Makr. Sifat-sifat Allah tersebut tidak 

bisa dijadikan sebagai nama-nama Allah; al-Murīd, al-Jā’iy, dan al-Mākir. 

2. Nama Allah tidak diambil dari perbuatan-perbuatan-Nya. Contohnya di antara 

sifat Allah adalah mencintai (yuḥibbu), membenci (yakrahu) dan marah 

(yagḍabu), sifat-sifat Allah ini tidak bisa dijadikan nama-nama Allah menjadi 

al-Muḥibb, al-Kārih, atau Al-Gāḍib.  

3. Sifat Allah diambil dari perbuatan-perbuatan-Nya, karena itu Sifat Allah lebih 

banyak daripada nama-nama-Nya.24 

4. Nama-nama Allah bisa dijadikan sebagai sarana ta’abbud seperti Abd al-

Karīm, Abd al-Raḥmān, Abd Al-Azīz. Sedangkan Sifat-sifat-Nya tidak bisa 

dijadikan sebagai sarana ta’abbud, karena itu tidak boleh disebut Abd al-

                                                             
23 https://dorar.net/aqadia/448/ diakses pada 24 September 2020, pukul 17:18 WITA. 
24 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Madārij Al-Sālikīn Baina Manāzil Iyyaka Na’budu wa Iyyaka 

Nasta’īn, (Cet. III; Beirut: Dār Al-Kitāb Al-‘Arabī, 1416H-1996M), jilid 3, h. 415. 

https://dorar.net/aqadia/448/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84:-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85%D8%A7
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Karam, Abd al-Raḥmah, Abd al-‘Izzah. Kemudian Nama-nama Allah boleh 

dijadikan sebagai wasilah berdoa, seperti ungkapan doa, “Ya Raḥīm, 

irḥamnā,” “Ya Karīm, akrimnā,” “Ya Laṭīf, ulṭuf binā.” Namun Sifat-sifat-

Nya tidak digunakan sebagai wasilah berdoa, karenanya tidak dibenarkan 

menyebut ungkapan doa, “Ya Raḥmatallāh, rahmatilah kami,” “Ya 

Karamallāh,” “Ya Luṭfallāh.” Karena sifat tersebut bukanlah Allah. al-

Raḥmah bukan Allah, namun ia adalah sifat Allah. begitupun dengan al-Izzah, 

bukan Allah, tapi sifat Allah.25 Namun perlu dibedakan antara berdoa 

memanggil sifat Allah dan berdoa dengan menyebut sifat Allah. Seperti 

ungkapan doa, “Ya Allah rahmatilah kami dengan rahmat-Mu yang luas,” ini 

ungkapan doa yang dibolehkan. 

D. Pandangan Para Mutakallimin Tentang Asmā’ wa Ṣifāt 

Masalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Tuhan menjadi salah satu titik 

sentral perdebatan para mutakallimin, para teolog Islam. Dalam bidang ini muncul 

beberapa kubu aliran kalam yang saling bertentangan satu sama lain. Di mana 

masing-masing memiliki landasan berfikir atau argumentasi sendiri dalam memahami 

nama-nama dan sifat-sifat Tuhan. Bahasan ini mencoba merangkum beberapa 

pandangan tersebut. 

 

                                                             
25 Asyraf Abd Al-Maqṣūd, Fatāwā Al-Syaikh Ibn Uṡaimīn, (Cet. I; Riyāḍ: Dār ‘Alam Al-

Kutub, 1414H-1994M), jilid 1, h. 26. 
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Pertama: Jahmiyah 

Pendiri kelompok ini adalah  Jahm bin Ṣafwān al-Samarqandī al- Tirmiżī (w. 

128 H).26 Pandangan kalam Jahm bin Shafwan banyak ia ambil dari gurunya Ja’ad 

bin Dirham (w. 118 H). Dalam Khalq Af’āl al-‘Ibād, Imam al-Bukhārī mengutip 

perkataan Qutaibah bin Said,  

  27بلغني الخبر أن جهم أخذ معتقداته الكلامية من الجعد بن درهم.

Artinya: 

Telah sampai kabar padaku bahwa Jahm mengambil pandangan kalamnya dari 
Ja’ad bin Dirham. 

Jahm bin Shafwan mengambil pendapat Ja’ad bin Dirham tentang penafian 

terhadap nama-nama dan sifat-sifat Tuhan. Karena aktifnya Jahm bin Ṣafwān 

menyebarkannya hingga pendapat tersebut dinisbahkan kepadanya, dan bukan kepada 

gurunya. Munculnya pandangan-pandangan Jahm bermula dari kota Tirmiż sampai 

pada akhirnya ia dibunuh oleh Sullam bin Ahwaz Al-Mazīnī, seorang walikota Moro 

di wilayah Khurasan pada akhir-akhir masa Daulah Bani Umayyah.28 

Pandangan kalam Jahm bin Ṣafwān yang ditulis oleh para tokoh awal 

Jahmiyah tidak ada yang sampai pada kita. Namun pendapatnya banyak dikutip oleh 

para ulama yang menulis kitab-kitab yang bertema firaq. Berikut ini beberapa 

pendapatnya mengenai Asmā’ wa Ṣifāt: 

                                                             
26 Ahmad bin Ali bin Hajar Al-‘Asqalani, Lisan Al-Mizan, (Cet. II; Beirut: Mu’assasah Al-

A’lami, 1390H-1971M), jilid 2, h. 142. 
27 Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Khalq Af’al Al-‘Ibad, (Riyadh: Dar Al-Ma’arif, t.th.), h. 

7. 
28 Abu Al-Ḥasan Ali bin Ismail al-Asy’arī, Maqalāt al-Islāmiyyīn wa Ikhtilāf al-Muṣallīn, 

(Cet. I; Tahkik Muḥammad Muḥyiddīn Abdul Ḥāmid, 1369H-1950M), jilid 1, h. 338. 
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1. Imam Aḥmad bin Ḥanbal dalam kitabnya al-Radd ‘Ala al-Jahmiyyah wa al-

Zanādiqah menyebut pandangan Jahm bin Ṣafwān,  

وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه 

وإذا سألهم الناس عن قول الله }ليَاسَ .. .رسوله كان كافرًا، وكان من المشبهة

ءٌ{ يقولون:  ليس كثله شيء من الْشياء، وهو تحت الْرضين السبع كَمِثالِهِ شَيا

كما هو على العرش، ولْ يخلو منه مكان، ولْ يكون في مكان دون مكان ولم 

يتكلم، ولْ يتكلم، ولْ ينظر إليه أحد ي الدنيا ولْ في الآخرة، ولْ يوصف ولْ 

  29.يعرف بصفة

Artinya: 
Dan Jahm mengklaim bahwa siapa yang mensifati Allah dengan sesuatu yang 
Dia sifatkan diri-Nya di dalam kitab-Nya atau yang disebutkan oleh Rasul-
Nya maka ia kafir, dan ia termasuk kalangan musyabbihah… dan jika mereka 

ditanya tentang firman Allah, ‘Laisa Kamiṡlihi Syaiun’ mereka akan 
menjawab Dia tidak serupa dengan sesuatu apapun dari segala sesuatu. Dia 
berada di bawah tujuh lapisan bumi sebagaimana Dia berada di atas ‘Arsy. 

Tidak ada satupun tempat melainkan Dia ada disitu, Dia bukanlah berada di 
suatu tempat lalu tidak berada di tempat lain. Dia tidak berbicara dan tidak 
akan berbicara, Dia tidak bisa dilihat oleh sesuatu makhlukpun di dunia 
maupun di akhirat, Dia tidak disifati dan tidak dikenal dengan satu sifatpun. 
 
Menurut keterangan Imam Ahmad, Jahmiyah menganggap bahwa 

menetapkan Nama dan Sifat Allah akan menjurus pada penyerupaan-Nya 

dengan makhluk dan itu merupakan kekufuran. Jahmiyah juga menganggap 

bahwa Allah berada di semua tempat, tidak disifati dengan sifat apapun dan 

tidak dapat dilihat oleh makhluk-Nya baik di dunia maupun di akhirat.  

2. Abu al-Ḥasan al-Asy’arī mengutip pandangan Jahm bin Ṣafwān dalam 

Maqalāt al-Islāmiyyīn,  

                                                             
29 Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, al-Radd ‘Ala al-Jahmiyyah wa al-Zanādiqah, (Cet. I; 

Dār Al-Ṡabāt, t.th), h. 104-105. 
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ويحكى عنه أنه كان يقول: لْ أقول أن الله سبحانه شيء؛ لْن ذلك تشبيه له 

 .بالْشياء

Artinya, 
Dikabarkan tentangnya bahwasanya ia berkata, ‘Saya tidak mengatakan Allah 

adalah sesuatu, karena hal itu merupakan penyerupaan pada-Nya terhadap 
segala sesuatu’30 

Jahmiyah menurut Abu al-Ḥasan al-Asy’arī tidak menetapkan Allah sebagai 

sesuatu, karena itu akan menyerupakannya dengan segala sesuatu. Poinnya 

disini bukan pada apakah boleh menetapkan kata “sesuatu” sebagai satu sifat 

Allah atau bukan, namun pendapat Jahmiyah yang menganggap bahwa hanya 

dengan menetapkan satu lafaz yang mensifati Allah maka itu otomatis akan 

menyerupakan-Nya dengan makhluk-Nya yang juga disifati dengan lafaz 

tersebut. 

3. Abu al-Ḥusain Muḥammad bin Aḥmad al-Malaṭi dalam kitabnya, al-Tanbīh 

wa al-Radd ‘Ala Ahl al-Ahwā’ wa al-Bidā’ mengutip beberapa pandangan 

tokoh Jahmiyah,  

: ومنهم صنف زعموا أن -قال-إن الله لْ شيء، ولْ يقع عليه صفة شيء.... 

الله شيء، وليس كالْشياء، ولْ يقع عليه صفة.... ولْ سمع ولْ بصر، ولْ 

-ه لم يكلم موسى، ولْ يكلم قط ... كلام، ولْ يتكلم، وأن القرآن مخلوق، وأن

ومنهم صنف قالوا: لْ نقول: إن الله قوي ولْ شديد ولْ حي، ولْ ميت،  -قال:

ولْ يغضب ولْ يرضى، ولْ يسخط، ولْ يحب ولْ يعجب، ولْ يرحم، ولْ 

 31.يفرح، ولْ يسمع، ولْ يبصر ولْ يقبض، ولْ يبسط
 

Artinya: 

                                                             
30 Abu Al-Ḥasan Ali bin Ismail al-Asy’arī, Maqalāt al-Islāmiyyīn, jilid 1, h. 338. 
31 Abu Al-Ḥusain Muḥammad bin Aḥmad al-Malaṭi, al-Tanbīh wa al-Radd ‘Ala Ahl al-Ahwā’ 

wa al-Bidā’, h. 96-98. 
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Di antara mereka ada sekelompok yang mengatakan, ‘Kami tidak mengatakan 

bahwa Allah itu Qawiy (kuat), Syadīd (perkasa), Ḥayyun (hidup) dan Mayyit 
(mati). Kami juga tidak katakan bahwa Allah marah, meridhai, murka, 
mencintai, menyukai, menyayangi, senang, mendengar, melihat, 
menggenggam ataupun melepaskan.’ 

Al-Malaṭi juga menyebut pandangan Jahm secara khusus,  

أنكر أن يكون الله على العرش، وأنكر الكرسي، وأنكر النزول، والرؤية 

 .والوجه, والسمع والبصر، والتكلم واليد وغير ذلك

Artinya: 
Jahm mengingkari Allah berada di atas ‘Arsy, ia juga mengingkari al-Nuzūl 
(Allah turun ke langit dunia), al-Ru’yah (Allah dapat dilihat), wajah, 
pendengaran, penglihatan, al-Takallum (Allah berbicara), tangan dan selain 
itu.32 

Disini lebih lengkap disebutkan contoh dari sifat-sifat yang dinafikan oleh 

Jahmiyah. Bahwa Allah tidak melihat, tidak mendengar, tidak mencintai, 

tidak merahmati dan seterusnya, Jahmiyah menafikan semua sifat-sifat Allah. 

4. Ibnu Taimiyah mengutip pandangan Jahm bin Ṣafwān dalam kitabnya, Minhāj 

al-Sunnah al-Nabawiyah, 

ن الله ليس بشيء، وروى أنه قال: لْ يسمى ولهذا كان جهم وأمثاله يقولون: إ

باسم يسمى به الخلق؛ فلم يسمه إلْ بالخالق القادر؛ لْنه كان جبرياً يرى أن 

 33.العبد لْ قدرة له
 

Artinya: 
Jahm dan yang semisalnya mengatakan bahwa Allah bukanlah sesuatu. 
Diriwayatkan bahwa ia mengatakan, ‘Dia tidak dinamai dengan sebuah nama 

yang juga dipakai oleh makhluk.’ Karena itu ia tidak menamai Allah kecuali 

                                                             
32 Abu Al-Ḥusain Muḥammad bin Aḥmad al-Malaṭi, al-Tanbīh wa al-Radd ‘Ala Ahl al-Ahwā’ 

wa al-Bidā’, h. 99-135 
33 Aḥmad bin Abdul Ḥalīm bin Taimiyah al-Ḥarrānī, Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyah, jilid 2, 

h. 526. 



 
 

56 
 

dengan al-Khāliq dan al-Qādir, karena ia seorang yang berpandangan 
Jabariyah, ia berpendapat bahwa hamba tidak ada qudrahnya. 

Ibnu Taimiyah disini mengungkap pandangan Jahmiyah yang menyebut tidak 

bolehnya Allah dinamai dengan nama yang digunakan juga untuk makhluk-Nya, 

karena menurutnya itu sudah masuk pada ranah tasybih.        

Dari beberapa kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa Jahm bin Ṣafwān atau 

Jahmiyah menafikan semua nama atau sifat Allah. Yakni semua nama dan sifat yang 

dipakai juga pada selain Allah. Jahmiyah hanya menetapkan nama al-Qādir dan al-

Khāliq karena tidak ada qudrah dan tidak ada pencipta selain-Nya, juga dua nama 

tersebut tidak digunakan untuk selain Allah.  

Kedua: Muktazilah 

Kelompok Muktazilah didirikan oleh Wāṣil bin Aṭā’ (w. 131 H) dan Amr bin 

‘Ubaid (w. 144 H). Keduanya banyak mengambil pandangan Jahm bin Ṣafwān, 

terutama terkait penafian sifat-sifat Allah dan Khalq al-Qur’ān (pandangan bahwa al-

Qur’an adalah makhluk).34 

Berikut ini beberapa pandangan Muktazilah terkait nama-nama dan sifat-sifat 

Allah: 

1. Ibn al-Murtaḍā al-Mu’tazilī seorang tokoh Muktazilah menggambarkan 

pandangan kelompoknya. Ia mengatakan, 
                                                             

34 Lihat, Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, al-Radd ‘Ala al-Jahmiyyah wa al-Zanādiqah, h. 
104-105., Ibn Al-Murtaḍā, al-Maniyyah wa al-Amal, h. 21. 
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وأما ما أجمعوا عليه فقد أجمعت المعتزلة على أن للعالم محدثاً، قديمًا، قادرًا، 

عالمًا، حياً، لْ لمعان، ليس بجسم، ولْ عرض، ولْ جوهر عيناً واحداً لْ 

 .يدرك بحاسة
Artinya: 
Adapun yang mereka sepakati maka Muktazilah telah menyepakati pendapat 
bahwa alam semesta ini memiliki pencipta yang Qadīm, Qādir, ‘Ālim, 
Ḥayyan, dan itu semua bukan menunjukkan makna tertentu, Dia bukan Jism, 
bukan pula ‘Arḍ dan juga bukan Jauhar, Dia adalah satu yang tidak dapat 
dijangkau oleh panca indera.  

Ibn al-Murtaḍā al-Mu’tazilī menjelaskan bahwa Muktazilah meyakini adanya 

nama-nama Allah, karena itu mereka menetapkan nama-nama Allah, namun 

nama-nama tersebut tidak ada maknanya. Hanya terbatas pada lafaz-lafaz. Ia 

juga menafikan Allah sebagai Jism, ‘Arḍ dan Jauhar. 

2. Al-Syahrastanī menggambarkan pandangan Muktazilah sebagai berikut, 

والذي يعم طائفة المعتزلة من الْعتقاد: القول: بأن الله تعالى قديم والقدم 

هو عالم بذاته، حي  أخص وصف ذاته، ونفوا الصفات القديمة أصلًا فقالوا:

بذاته، لْ يعلم وقدرة وحياة. هي صفات قديمة ومعان قائمة به؛ لْنه لو 

واتفقوا على:  شاركته الصفات في القدم الذي هو أخص لشاركته في الإلهية.

أن كلامه محدث في محل. واتفقوا على أن الإرادة، والسمع والبصر ليست 

. الله تعالى بالْبصار في دار القرار معاني قائمة بذاته. واتفقوا على نفي رؤية

يشرع فيها على قول ظاهر، وهو  -واصل ابن عطاء-كان شيخهم الْول 

الْتفاق على استحالة وجود إلهين قديمين أزليين، قال: ومن أثبت معنى صفة 

  35.قديمة فقد أثبت إليهن
Artinya: 
Yang menjadi pendapat Muktazilah dalam hal keyakinan adalah bahwa Allah 
Qadīm, dan al-Qidam merupakan satu-satunya sifat Dzat dan mereka 
menafikan sifat-sifat yang lampau sehingga mereka katakan tentang Allah, 
‘Dia maha mengetahui pada Dzat-Nya, maha hidup pada Dzat-Nya, bukan 
dengan ilmu, kemampuan dan kehidupan.’ Itu merupakan sifat yang lampau 

                                                             
35 Muḥammad bin Abdul Karīm al-Syahrastānī, al-Milal wa al-Niḥal, (Mu’assasah Al-Ḥalabī, 

t.t.), jilid 1, h. 44-46. 



 
 

58 
 

dan makna yang ada pada-Nya, karena jika ada sifat yang muncul bersamaan 
dengan-Nya pada masa lampau maka sifat tersebut akan bersamaan dengan 
Dzat Ilahiyah. Mereka sepakat bahwa Kalam-Nya adalah muhdaṡ (diciptakan) 
pada suatu tempat… mereka sepakat bahwa kehendak, pendengaran dan 

penglihatan bukan sebuah makna yang pada Dzat-Nya… mereka juga sepakat 

menafikan Allah dapat dilihat dengan mata di hari kiamat. Syekh mereka yang 
pertama, Wāṣil bin Aṭā’ telah sepakat atas mustahil adanya dua Tuhan di 
masa lampau. Ia mengatakan, ‘Siapa yang menetapkan adanya sebuah sifat 

yang terjadi di masa lampau maka ia telah menetapkan adanya dua Tuhan.’ 

Al-Syahrastanī menjelaskan keyakinan kelompok Muktazilah, bahwa nama-

nama yang menjelaskan tentang Allah semuanya terjadi dan ada bersama pada 

Dzat-Nya, nama-nama tersebut itu tanpa makna. Semuanya terjadi di masa 

lampau bersama dengan Dzat Allah. Karena menurut Muktazilah, jika ada 

sifat lain yang muncul setelah Allah dan diyakini sebagai sifat Allah berarti 

hal tersebut menetapkan adanya lebih dari satu Tuhan. Salah satu implikasi 

keyakinan ini, mereka berpendapat bahwa Al-Qur’an adalah sesuatu yang 

baru, dan karena ia sesuatu yang baru berarti ia bukan berasal dari Allah, 

melainkan makhluk yang diciptakan. 

3. Al-Saksaki dalam al-Burhān fi Ma’rifati ‘Aqāid Ahl al-Adyān menyebut 

pandangan Muktazilah,  

على نفي الصفات عن الله عز وجل، وتعالى  -أي: المعتزلة-وقد اجتمعت 

 36.عن قولهم، كالعلم والقدرة والسمع والبصر
 

Artinya: 
Muktazilah telah sepakat menafikan semua sifat dari Allah Azza wa Jalla, 
maha tinggi Allah dari perkataan mereka, seperti ilmu, kemampuan, 
pendengaran dan penglihatan. 

                                                             
36 Al-Saksaki, al-Burhān fī Ma’rifatī ‘Aqāid Ahl al-Adyān, h. 50. 
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Al-Saksaki menegaskan disini bahwa Muktazilah menafikan semua sifat-sifat 

Allah seperti al-Ilmu, al-Qudrah, al-Sam’u dan al-Bashar. Ia menambahkan bahwa 

Allah Maha Tinggi dari pendapat ini, yakni tidak mungkin Allah diyakini tidak 

memiliki sifat. 

Dari beberapa kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa Muktazilah 

menetapkan nama-nama Allah, namun menurut mereka nama-nama tersebut tidak 

memiliki makna dan tidak menunjukkan pada sifat-Nya. Karenanya mereka 

memandang bahwa Allah tidak memiliki sifat, karena adanya sifat di masa lampau 

menetapkan wujudnya dua Tuhan seperti yang diungkapan Wāṣil bin Aṭā’ di atas. 

Mereka juga meyakini bahwa al-Qur’an adalah makhluk yang Allah ciptakan di 

sebuah tempat. Selain itu Muktazilah juga menyangsikan Allah dapat dilihat dengan 

mata di hari kiamat kelak. 

Ketiga: Asy’ariyah 

Kelompok yang didirikan oleh Abu al-Ḥasan al-Asy’arī ini menetapkan dan 

meyakini bahwa nama-nama Allah tauqīfiyyah, tidak terbatas, dan tidak jāmidah, 

yakni nama-nama Allah memiliki makna yang menunjukkan pada sifat-sifat-Nya.37 

Berbeda dengan Muktazilah yang memandang bahwa nama-nama Allah tidak 

menunjukkan pada sifat. 

                                                             
37 Lihat Abdurraḥmān Al-Maḥmūd, Mauqif Ibn Taimiyah Min al-Asyā’irah, jilid 2, h. 938 
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Mengenai sifat-sifat Allah, Asy’ariyah menetapkan beberapa sifat Allah yang 

mereka sebut dengan Ṣifāt al-Ma’ānī yaitu al-Qudrah, al-Irādah, al-‘Ilm, al-Ḥayāt, 

al-Sam’u, al-Baṣar dan al-Kalām.38 Abdul Qāhir al-Baghdādī dalam kitabnya, 

Uṣūluddīn mengatakan,  

أجمع أصحابنا على أن قدرة الله عز وجل، وعلمه وحياته وإرادته وسمعه وكلامه، 

 .صفات له أزلية
Artinya: 

Ulama-ulama kami sepakat bahwa Qudrah Allah Azza wa Jalla, ‘Ilm-Nya, 
Ḥayāt-Nya, Irādah-Nya, Sam’u-Nya dan Kalām-Nya adalah sifat-sifat Allah 
yang azali.39  

Sifat-sifat ini menurut Asy’ariyah sebagaimana yang disebutkan Abdul Qāhir 

al-Baghdādī adalah terjadi di masa azali, yakni di masa lampau. Tidak ada sifat-Nya 

yang muncul kemudian dan baru terjadi hari ini. 

Adapun sifat-sifat Allah yang lainnya seperti ridha, cinta dan lainnya 

dipahami dengan metode takwil. Al-Bāqillānī menjelaskan pandangan Asy’ariyah 

mengenai hal ini dalam kitabnya, al-Inṣāf, 

مريداً ومحباً ومبغضًا وراضياً، وساخطًا، موالياً، ومعادياً,  لأنه سبحانه لم يزو... 

ورحيمًا ورحماناً، وجيع هذه الصفات راجعة إلى إرادته في عباده ومشيئته، لْ إلى 

ونعتقد أن  ... غضب بغيره، ورضى يسكنه طبعاً له، وحنق وغيظ يلحقه، وحقد يجده

، وغضبه، وسخطه، وولْيته، مشيئة الله تعالى ومحبته ورضاه، ورحمته، وكراهيته

 40.وعداوته كلها راجع إلى إرادته
 

                                                             
38 Muḥammad bin Yūsuf Al-Sanūsī, Umm al-Barāhīn, (Cet. II; Beirut: Dār Al-Kutub Al-

‘Ilmiyyah, 2009M), h. 3. 
39 Abdul Qāhir al-Bagdādī, Uṣūluddīn, (Cet. I; Istanbul: Maṭba’ah al-Daulah, 1346H-1928M), 

h. 90. 
40 Abu Bakar Ibn al-Ṭayyib al-Bāqillānī, al-Inṣāf fī mā Yajib I’tiqāduhu wa Lā Ya Jūzu Al-

Jahl Bihi, (Cet. II; Cairo: al-Maktabah al-Azhariyyah Li al-Turaṡ, 1421H-2000M), h. 24-26. 
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Artinya: 
Dan bahwasanya Allah senantiasa Murīdan (menginginkan), Muḥibban 
(mencintai), Mubgiḍan (marah), Rāḍiyan (meridhai), Sākhiṭan (memurkai), 
Muwāliyan (menyokong), Mu’ādiyan (memusuhi), Rahīman wa Rahmānan 
(menyayangi)… semua sifat-sifat ini kembali pada Irādah-Nya dan Masyī’ah-
Nya pada hamba-hamba-Nya. Bukan kembali pada sifat marah yang 
membuat-Nya emosi, atau sifat ridha yang membuat-Nya tenang dan menjadi 
tabiat untuk-Nya, bukan pula marah dan kebencian yang ada pada-Nya… 

kami meyakini bahwa kehendak Allah, cinta-Nya, ridha-Nya, rahmat-Nya, 
benci-Nya, marah-Nya, murka-Nya, loyal dan permusuhan-Nya semuanya 
kembali pada Irādah-Nya (keinginan-Nya).  

Sifat-sifat ini yang berindikasi muncul sebagai kejadian yang baru semuanya 

dikembalikan atau ditakwilkan pada makna iradah atau keinginan Allah, dan 

keinginan Allah tersebut terjadi di masa lampau sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Abdul Qāhir al-Baghdādī di atas. 

Selain metode takwil yang dipilih oleh generasi belakangan Asy’ariyah. 

Metode tafwīḍ juga menjadi pilihan, terutama oleh generasi awal Asy’ariyah. Dua 

metode ini merupakan cara Asy’ariyah dalam memahami sifat-sifat Allah.41  

Keempat: Musyabbihah dan Mujassimah 

Musyabbihah dan Mujassimah adalah sebutan bagi kelompok yang 

menyerupakan Allah dengan Makhluk-Nya dan menganggap bahwa Allah memiliki 

tubuh (jism). Pandangan ini diwakili oleh beberapa kelompok dan juga tokoh 

tertentu. Di antaranya adalah kelompok Rāfiḍah dari kalangan Syiah, kemudian 

Karrāmiyyah pengikut Abu Abdillāh Muḥammad bin Karrām, dan juga tokoh 

mufassir, Muqātil bin Sulaimān. 

                                                             
41 Abdurraḥmān Al-Maḥmūd, Mauqif Ibn Taimiyah Min al-Asyā’irah, jilid 2, h. 934. 
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Rāfiḍah dinamakan juga dengan kelompok Syi’ah Imāmiyah Iṡnā ‘Asyariyah. 

Di antara tokohnya yang paling terkenal berpendapat seperti ini adalah Hisyām bin 

al-Ḥakam al-Rāfiḍī seorang mutakallim dan pembesar Rāfiḍah. Ia menyerupakan 

sembahannya dengan manusia bahkan menyebut-Nya sebagai tubuh (jism) yang 

tinggi dan lebar.42 Kemudian juga Hisyām bin Sālim Al-Jawāliqī, seorang mutakallim 

kelompok al-Imāmiyah.43 Ia mengklaim bahwa sembahannya seperti bentuk manusia, 

setengah bagian atasnya berongga dan setengan bagian bawahnya padat.44 Selain itu 

ada juga Dāwud al-Jawāribi yang kata al-Żahabi ia merupakan kepala kelompok 

Rāfiḍah dan Tajsīm.45 Ia menggambarkan sembahannya memiliki seluruh anggota 

tubuh manusia kecuali kemaluan dan janggut.46 Dāwud al-Jawāribi mengatakan,  

 47.ة واسألوني عما وراء ذلكياعفوني عن الفرج واللح
 

Artinya: 
Jangan menanyakan tentang kemaluan dan janggut, dan tanyakanlah apapun 
selain itu. 

Berikutnya adalah Karrāmiyyah pengikut Abu Abdillāh Muḥammad bin 

Karrām (w. 255 H). al-Syahrastānī menyebut tentang Karrāmiyyah,  

وإنما عددناه من الصفاتية لْنه كان ممن يثبت الصفات إلْ أنه ينتهي فيها إلى التجسيم 

 48.والتشبيه
 

                                                             
42 Lihat Abdul Qāhir al-Bagdādī, al-Farqu Baina al-Firaq, (Cet. II; Beirut: Dār al-Afaq al-

Jadīdah, 1977M), h. 227., al-Syahrastānī, al-Milal wa al-Niḥal, jilid 1, h. 84. 
43 Lihat Muḥammad bin Isḥāq al-Warrāq Ibnu al-Nadīm, al-Fahrasāt, (Cet. II; Beirut: Dār al-

Ma’rifah, 1417H-1997M), h. 226. 
44 Abdul Qāhir al-Bagdādī, al-Farqu Baina al-Firaq, h. 227. 
45 Lihat Muḥammad bin Aḥmad bin Uṡmān Al-Żahabī, Mīzān al-I’tidāl, (Cet. I; Beirut: Dār 

al-Ma’rifah, 1382H-1963), jilid 2, h. 23. 
46 Abdul Qāhir al-Bagdādī, Al-Farqu Baina Al-Firaq, h. 228. 
47 Muḥammad bin Abdul Karīm al-Syahrastānī, al-Milal wa Al-Niḥal, jilid 1, h. 105. 
48 Muḥammad bin Abdul Karīm al-Syahrastānī, al-Milal wa Al-Niḥal, jilid 1, h. 108. 
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Artinya: 
Kami masukkan Karrāmiyah sebagai kelompok Ṣifātiyyah karena termasuk 
kelompok yang menetapkan sifat, hanya saja berujung pada Tajsīm dan 
Tasybīh.  

Al-Syahrastani memasukkan Karramiyah dalam kalangan Ṣifātiyyah namun 

yang meyakini sifat-sifat Allah yang berujung pada makna-makna jismiyyah atau 

anggota tubuh. 

Al-Żahabi menyebut tentang Karrāmiyyah,  

المسألة الْولى:  وهم في باب الصفات يثبتونها ولكنهم خالفوا أهل السنة في مسألتين:

شأن الكيفية، ودخل عليهم ذلك من جهة أنهم يبالغون في الإثبات ويخوضون في 

إطلاقهم لْلفاظ مبتدعة كلفظ )الجسم( ، و )المماسة( .ومن بدع الكرامية أنهم يقولون 

ويقولون: إن الصفات والْفعال لْ تقوم إلْ بجسم، ، في المعبود إنه جسم لْ كالْجسام

ويقول  ك.ويجوزون وجود جسم ينفك من قيام الحوادث به ثم يحدث فتقوم به بعد ذل

المسألة الثانية: إن الكرامية ا، وابن كرام: إن الله مماس للعرش من الصفحة العلي

يثبتون الصفات بما فيها أن الله تعالى تقوم به الْمور التي تتعلق بمشيئته وقدرته، 

ً بما يحدث بقدرته  ولكن ذلك عندهم حادث بعد أن لم يكن، أنه يصير موصوفا

 49.ذلكومشيئته بعد أن لم يكن ك
 

Artinya: 
Mereka dalam masalah Sifat menetapakannya namun mereka menyelisihi 
Ahlussunnah pada dua masalah. Pertama, mereka terlalu berlebihan dalam 
menetapkan Sifat dan ikut membicarakan kaifiyah. Karena mereka 
menetapkan lafaz-lafaz bid’ah seperti lafaz Jism (tubuh) dan Mamāssah 
(Allah bersentuhan dengan ‘Arsy). Di antara bid’ah Karrāmiyyah mereka 
menyebut sembahannya sebagai Jism yang tidak seperti Jism yang lain. 
Mereka mengatakan bahwa Sifat dan perbuatan tidak mungkin ada kecuali 
pada Jism. Mereka bolehkan adanya Jism yang tidak menjadi tempat 
munculnya hal-hal baru (Qiyām al-Ḥawādiṡ). Namun hal-hal baru bisa terjadi 
setelah itu. Ibnu Karram juga mengatakan bahwa Allah bersentuhan dengan 
bagian atas ‘Arsy… Kedua, Karrāmiyah menetapkan sifat yang muncul dari 
Allah dan berkaitan dengan kehendak dan kuasa-Nya, namun hal itu menurut 
mereka adalah sesuatu yang baru (hādiṡ) dimana sebelumnya belum ada. 

                                                             
49 Muḥammad bin Aḥmad bin Uṡmān Al-Żahabī, al-‘Arsy, jilid 1, h. 139-141. 
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Yakni menjadi sifat karena muncul dengan kuasa dan kehendak-Nya yang 
sebelumnya tidak seperti itu. 

Al-Żahabi menjelaskan bahwa Karrāmiyah terlalu berlebihan dalam 

menetapkan sifat-sifat Allah dan itu membuatnya berbeda dengan Ahlussunnah pada 

dua hal. Pertama, Karrāmiyah terlalu jauh masuk sampai pada kaifiyah seperti 

menetapkan bahwa Allah bersentuhan dengan makhluk-Nya. Kedua, meyakini bahwa 

suatu perbuatan yang dilakukan Allah menjadi sifat setelah sebelumnya tidak ada. 

Selain Rāfiḍah dan Karrāmiyah yang berpandangan tasybīh dan tajsīm, ada 

juga tokoh mufassir, yakni Muqātil bin Sulaimān dimana Abu Ḥanīfah berkata 

tentangnya,  

 50.أتانا من المشرق رأيان خبيثان؛ جهم معطل، ومقاتل مشبه
 

Artinya: 
Datang pada kita dua pendapat yang buruk dari timur, Jahm sang Mu’aṭṭil dan 
Muqātil sang Musyabbih.  

Ibnu Ḥibbān juga memberikan gambaran pandangan Muqātil tentang tasybīh,  

كان يأخذ من اليهود والنصارى من علم القرآن الذي يوافق كتبهم، وكان يشبه الرب 

  51.بالمخلوقات وكان يكذب في الحديث

Artinya: 
Ia mengambil dari Yahudi dan Nasrani ilmu al-Qur’an yang sesuai dengan 
kitab-kitab mereka, ia menyerupakan al-Rabb dengan makhluk. 

Abu Ḥanīfah dan Ibnu Ḥibbān menjelaskan keyakinan Muqātil bin Sulaimān 

sebagai seoarang yang berkeyakinan tasybīh karena mensifati Allah dengan 

menyerupakan-Nya dengan makhluk-Nya. 
                                                             

50 Ibnu Ḥajar, Lisān Al-Mīzān, jilid 10, h. 281. 
51 Muḥammad bin Aḥmad bin Uṡmān Al-Żahabī, Mīzān al-I’tidāl, jilid 4, h. 175. 
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Empat kelompok atau empat pandangan ini sudah dapat dianggap mewakili 

pandangan para mutakalimin dalam memahami Asmā’ wa Ṣifāt. Terkait pandangan 

Salafiyah, akan dibahas secara lebih rinci pada bab berikutnya karena ia menjadi 

fokus penelitian dalam tesis ini. 
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BAB IV 

TEOLOGI SALAFIYAH DALAM MEMAHAMI ASMᾹ’ WA ṢIFᾹT 

Memahami konsep Asmā’ wa Ṣifāt bagi kelompok Salafiyah sebenarnya 

sederhana dan tidak rumit. Karena ia sesuai dengan fitrah manusia dimana ketika 

mendengar nama dan sifat Allah akan mudah dicerna oleh akal. Asmā’ wa Ṣifāt 

dengan mudah dapat dipahami oleh semua orang dengan tingkat kecerdasan yang 

berbeda-beda. Sesuai dengan kaidah quraniyah bahwa Allah tidak serupa dengan 

sesuatu apa pun, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat1. Yakni meyakini 

bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang agung dan di waktu yang 

bersamaan meyakini bahwa nama-nama dan sifat-sifat tersebut tidak serupa dengan 

sesuatu apapun. 

Menurut Dr. Muhammad Bakarim dalam kitabnya, Wasaṭiyah Ahl al-Sunnah 

wa al-Jamā’ah Baina al-Firaq,2 para sahabat Nabi jika mereka tidak memahami 

sesuatu yang dijelaskan oleh Rasulullah mereka pasti akan bertanya. Seperti yang 

dijelaskan dalam salah satu riwayat dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,  

لا تسمع شيئاً لا  كانت–رضي الله عنها  -أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

نعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب 

                                                             
1 Lihat QS. Asy-Syura/42: 11., Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bogor: 

Penerbit Sabiq) h. 484. 
2 Muḥammad Bākarim Muḥammad Bā’abdullāh, Wasaṭiyah Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah 

Baina al-Firaq, (Cet. II; Madinah: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Ḥikam, 1437H), h. 345-346. 
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حِسَاباً يسَِيرًا{ عذب، قالت عائشة فقلت: أوليس يقول الله تعالى: }فسََوْفَ يحَُاسَبُ 

  3.قالت: فقال: إنما ذلك الغرض؛ ولكن من نوقش الحساب يهلك

Artinya: 
Bahwasanya Aisyah ra. jika mendengar sesuatu yang tidak ia pahami pasti ia 
bertanya. Dan Nabi pernah bersaabda, “Siapa yang dihisab pasti akan diazab.” 

Aisyah bertanya, bukankah Allah berfirman, “Maka mereka akan dihisab 
dengan hisab yang ringan.”4 Lalu Rasulullah menjelaskan bahwa yang 
demikian itu hanyalah al-‘Arḍ (hanya ditampilkan amalannya), akan tetapi 
siapa yang ditanya/dinterogasi dalam hisab maka dia akan binasa.  

Namun demikian menurut al-Miqrīzī, tidak terdapat satu riwayatpun yang 

sahih maupun yang lemah dari salah seorang sahabat Nabi dengan perbedaan tingkat 

mereka dan banyaknya jumlah mereka bahwa ada salah seorang dari mereka yang 

menanyakan makna sifat-sifat Allah yang terdapat dalam al-Qur’an maupun yang 

dijelaskan oleh Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa mereka paham maknanya dan 

tidak ada perdebatan di antara mereka mengenai sifat-sifat Allah.5 

Senada dengan ini, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam I’lām al-Muwaqqi’īn 

menyebut analisa tersebut, 

وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام، وهم سادات المؤمنين، وأكمل الأمة 

سألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات إيماناً؛ ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في م

والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة، كلمة واحدة من أولهم إلى 

آخرهم، لم يسوموها تأويلًً، ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلًً، ولم يبدوا لشيء منها 

لم يقل أحد منهم إبطالًا، ولا ضربوا لها أمثالًا، ولم يدفعوا في صدروها وأعجازها، و

                                                             
3 Muḥammad bin Ismail al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-‘Ilmi, Bāb Man Sami’a 

Syai’an Faraja’a fīhi (Cet. II; Riyadh: Dar Al-Salam, 1419H), nomor hadis 103. 
4 Lihat QS. Al-Insyiqāq/84: 8., Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 589. 
5 Aḥmad bin Ali al-Miqrīzī, al-Mawā’iẓ wa al-I’tibār bi Dzikri al-Khuṭaṭ wa al-Aṡar, (Cet. I; 

Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418H) jilid 2, h. 356. 
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يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها، بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها 

  6.بالإيمان والتعظيم

Artinya: 
Para sahabat berselisih pendapat dalam banyak masalah hukum, dan 
merekalah para penghulu kaum mukminin dan yang paling sempurna 
keimanannya dari umat ini. Namun dengan memuji Allah, mereka tidak 
berselisih pendapat dalam permasalahan Asmā’ wa Ṣifāt dan perbuatan-
perbuatan Allah. Bahkan semuanya menetapkan apa yang disebutkan oleh al-
Kitab dan al-Sunnah. Pendapat mereka semua satu, dari yang paling pertama 
di antara mereka hingga yang paling terakhir. Mereka tidak menyebutnya 
sebagai takwil, mereka tidak merubahnya dari tempatnya, mereka tidak 
menolaknya, mereka tidak membanding-bandingkan dengan permisalan, dan 
tidak satupun dari mereka yang mengatakan wajib dipalingkan maknanya dari 
hakekatnya ke majaz.  Bahkan mereka semua menerimanya dengan keimanan 
dan pengagungan. 

Karenanya, Salafiyah berpandangan bahwa apa yang mereka pahami 

mengenai Asmā’ wa Ṣifāt itulah yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya. 

Memahami Asmā’ wa Ṣifāt secara zahir sesuai dengan kaidah quraniyah di atas.  

Perbincangan mengenai Asmā’ wa Ṣifāt mulai terjadi ketika Jahmiyah 

mempermasalahkan pemahaman Salaf terhadap Asmā’ wa Ṣifāt yang sesuai dengan 

zahirnya. Menurutnya, jika dipahami begitu saja akan menjurus pada tasybīh 

(penyerupaan) Allah dengan makhluk-Nya. Karenanya, Jahmiyah menilai bahwa 

sebenarnya Allah tidak memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Mereka mengatakan, 

                                                             
6 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I’lam al-Muwaqqi’in, (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 

1411 H), jilid 1, h. 51-52. 
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“Allah lebih agung dari sekedar disifati dengan sesuatu.”7 Setelah Jahmiyah, muncul 

beragam pandangan lain terhadap Asmā’ wa Ṣifāt.  

Padahal menurut Salafiyah, pemahaman atau keyakinan yang diwariskan oleh 

para ulama hadis dari para sahabat dan tabi’in adalah argumen mutlak yang wajib 

diikuti, seperti analisa Markaz Salaf Li al-Buḥūṡ wa al-Dirāsāt berikut, 

رووا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من وعلماء الحديث المتقدمون الذين 
أقوال وأفعال وتقريرات، ورووا آثار أصحابه وتابعيهم بالأسانيد، واعتنوا بدراستها 
رواية ودراية؛ هؤلاء العلماء هم الحجة في نقل ما كان عليه السلف لأنه قد حصل 

ذا المعتقد لهم من عِلْمِه ما لم يحصل لسواهم ممن جاء بعدهم؛ وقد حكى هؤلاء ه
في أسماء الله وصفاته عن الصحابة والتابعين، فدل ذلك على أنه هو مذهبهم الذي 

  8.ليس للناس بعده معتقد ولا رأي

Artinya: 
Para ulama hadis terdahulu yang meriwayatkan Sunnah Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan-
ketetapan, juga meriwayatkan atsar dari para sahabat dan tabi’in dengan 

sanadnya dan mereka berikan perhatian khusus dalam mempelajarinya baik 
itu dari sisi riwayat maupun dirayah, ulama-ulama tersebut adalah hujjah 
dalam menyampaikan apa yang dipahami oleh Salaf. Karena mereka telah 
mendapatkan pemahaman ilmu yang tidak didapatkan oleh selainnya yang 
datang setelah mereka. Para ulama tersebut telah meriwayatkan keyakinan 
mengenai Asmā’ wa Ṣifāt-Nya dari sahabat dan tabi’in. Ini membuktikan 

bahwa keyakinan tersebut itulah mazhab mereka, dimana tidak dibenarkan 
bagi manusia setelahnya untuk memiliki keyakinan atau pandangan lain. 

Karenanya, fenomena munculnya perbincangan dan perdebatan para 

mutakallimin mengenai tema ini menjadikan kelompok Salafiyah sejak awal 

terpanggil untuk ikut dalam pusaran perdebatan panjang dengan ragam tokoh pemikir 

                                                             
7 Abu Ya’ala Muḥammad bin al-Ḥusain bin al-Farrā’, Ibṭāl al-Ta’wilāt Li Akhbār al-Ṣifāt, 

(Kuwait: Dār Al-Ilaf Al-Dauliyah, t.th.), jilid 1, h. 53. 
8 Lihat https://salafcenter.org/325/ diakses pada Senin, 2 November 2020, pukul 09.09 WITA 

https://salafcenter.org/325/
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dan kelompok mutakallimin tersebut. Sebagai bentuk pembelaan terhadap 

pemahaman Salaf.  

A. Metode Salafiyah Dalam Memahami Asmā’ wa Ṣifāt 

Sebelum membahas pemahaman kelompok Salafiyah secara lebih rinci, 

berikut ini beberapa nukilan pernyataan para ulama Salaf sejak masa tabi’in dan 

setelahnya yang menggambarkan paham Salaf mengenai Asmā’ wa Ṣifāt secara 

umum dan menjadi pemahaman yang dipegang oleh Kelompok Salafiyah.  

1. Imam Al-Auzā’ī (w. 157 H) 

كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل في عرشه ونؤمن بما وردت 

  9.به السنة من صفاته

Artinya: 
Kami dahulu bersama para tabi’in  mengatakan, ‘Sesungguhnya Allah berada 
di atas ‘Arsy-Nya dan kami beriman terhadap Sifat-sifat-Nya yang terdapat 
dalam Sunnah.’ 

Imam Al-Auzā’ī seorang ulama dari generasi Tabi’in menjelaskan keyakinan 

para Tabi’in mengenai sifat-sifat Allah. Bahwa sifat-sifat tersebut ditetapkan 

bagaiamana adanya seperti yang terdapat dalam sunnah. 

2. Imam Abu Ḥanīfah (w. 150 H) 

لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين، وغضبه ورضاه صفتان من صفاته 

بلً كيف، وهو قول أهل السنة والجماعة، وهو يغضب ويرضى ولا يقال: 

صمد لم يلد ولم غضبه عقوبته، ورضاه ثوابه. ونصفه كما وصف نفسه أحد 

                                                             
9 Ibnu Qayyim  Al-Jauziyyah, Ijtimā’ al-Juyūsy al-Islamiyyah, (Cet. I; Riyāḍ: Maṭābi’ al-

Farzadaq al-Tijāriyyah, 1408H-1988M), h. 43. 
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يولد ولم يكن له كفواً أحد، حي قادر سميع بصير عالم، يد الله فوق أيديهم، 

 10.ليست كأيدي خلقه، ووجهه ليس كوجوه خلقه

Artinya: 
Allah tidak disifati dengan sifat para makhluk. Marah-Nya dan ridha-Nya 
adalah dua sifat dari sifat-sifat-Nya tanpai bagaimana, dan itulah pendapat 
Ahlussunnah wal Jamaah. Ia marah, ridha, dan tidak dikatakan bahwa marah-
Nya adalah siksa-Nya serta ridha-Nya adalah pahala-Nya. Kita sifati Ia 
sebagaimana Ia sifati diri-Nya, Maha Esa, tempat bergantung segala sesuatu, 
tidak melahirkan dan juga tidak melahirkan dan tidak ada satupun yang 
sebanding dengan-Nya, maha hidup, mampu, mendengar, melihat dan maha 
mengetahui. Tangan Allah di atas tangan mereka tidak seperti tangan 
makhluk-Nya, wajah-Nya tidak seperti wajah para makhluk-Nya.  
 
Imam Mazhab Hanafi, Abu Ḥanīfah menjelaskan keyakinan Ahlussunnah wal 

Jamaah bahwa Allah tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk-Nya, 

ditetapkan tanpa membagaimanakan namun tidak juga ditakwilkan ke makna 

yang lain seperti menakwilkan marah-Nya dengan azab-Nya, atau 

menakwilkan ridha-Nya dengan pahala yang diberikan-Nya. Allah disifati 

sebagaimana Allah mensifati diri-Nya sendiri di dalam al-Qur’an. Allah 

memiliki wajah dan tangan yang tidak serupa dengan wajah dan tangan 

makhluk-Nya. 

ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن، فما ذكره الله تعالى في  وله يد ووجه

القرآن، من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلً كيف، ولا يقال: إن يده 

   11قدرته أو نعمته؛ لأن فيه إبطالَ الصفة، وهو قول أهل القدر والاعتزال.

Artinya: 

                                                             
10 Abu Ḥanīfah Nu’mān bin Ṡābit, al-Fiqh al-Absaṭ, (Cet. I; Uni Emirat Arab: Maktabah al-

Furqān, 1419H-1999M), h. 56. 
11 Abu Ḥanīfah Nu’mān bin Ṡābit, al-Fiqh al-Akbar, (Cet. I; Uni Emirat Arab: Maktabah al-

Furqān, 1419H-1999M), h. 302. 
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Dia memiliki tangan, wajah dan nafs sebagaimana Allah Ta’ala sebutkan 

dalam Al-Qur’an berupa sebutan wajah, tangan dan nafs, maka itu adalah 
sifat-sifat bagi-Nya tanpa bagaimana dan tidak dikatakan bahwa tangan-Nya 
adalah kemampuan-Nya atau nikmat-Nya karena hal itu merupakan 
pembatalan terhadap sifat dan itu pendapatnya Qadariyah dan Muktazilah. 
 
Abu Ḥanīfah menganggap bahwa mentakwilkan sifat ke makna yang lain 

seperti mentakwilkan tangan Allah ke makna kekuasaan atau nikmat-Nya 

adalah pembatalan dan peniadaan terhadap sifat tangan yang disebutkan 

sendiri oleh Allah. 

لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه، 
  12.ولا يقول فيه برأيه شيئاً تبارك الله تعالى ربّ العالمين

Artinya: 
Tidak selayaknya seseorang berucap mengenai Dzat Allah sedikitpun, namun 
ia menyifati-Nya sesuai dengan yang Ia sifatkan pada diri-Nya. Tidak boleh 
seseorang berkata dengan pendapatnya sedikitpun, maha suci Allah rabb 
sekalian alam. 
 

وصفاته بخلاف صفات المخلوقين يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى 
  13.لا كرؤيتنا، ويسمع لا كسمعنا، ويتكلَّم لا ككلامنا

Artinya: 
Sifat-sifat-Nya berbeda dengan sifat makhluk, Ia mengetahui namun tidak 
seperti pengetahuan kita, Ia mampu tidak seperti kemampuan kita, melihat 
tidak seperti melihatnya kita, mendengar tidak seperti mendengar-Nya kita, 
berbicara tidak seperti berbicaranya kita. 

ياة والقدرة والعلم والكلام والسمع وصفاته الذاتية والفعلية: أما الذاتية فالح
والبصر والإرادة، وأما الفعلية فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع 

  14وغير ذلك من صفات الفعل لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته.

                                                             
12 Ibnu Abi Al-‘Izz, Syarḥ al-‘Aqīdah al-Ṭaḥāwiyyah, (Cet. I; Arab Saudi: Wizārah al-Syu’ūn 

al-Islāmiyyah, 1418H), jilid 2, h. 427. 
13 Abu Ḥanīfah Nu’mān bin Ṡābit, al-Fiqh al-Akbar, h. 302. 
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Artinya: 
Sifat-sifat-Nya ada yang Dzatiyyah dan ada yang Fi’liyyah. Dzatiyah seperti 

hidup, mampu, ilmu, kalam, mendengar, melihat dan kehendak, adapun 
Fi’liyyah seperti mencipta, memberi rezki, membentuk dan memperindah dan 

selainnya yang merupakan sifat al-fi’il yang Ia senantiasa dengan nama-nama 
dan sifat-sifat-Nya. 
 
Abu Ḥanīfah menegaskan melalui tiga kutipan ini bahwa tidak boleh 

sedikitpun berbicara mengenai Dzat Allah dari pendapat akal kita. Tapi harus 

berdasar pada apa yang disebutkan sendiri oleh Allah. Dan bahwa apa yang 

disebutkan tersebut tidak sama dengan makhluk-Nya. Allah memiliki tangan 

sebagai sifat Allah yang tidak sama dengan tangan makhluk-Nya. Berikutnya, 

Abu Ḥanīfah membagi sifat-sifat Allah menjadi dua, Dzatiyyah dan Fi’liyyah. 

Dzatiyyah seperti ilmu, qudrah, dan kalam. Adapaun Fi’liyyah seperti 

perbuatan Allah mencipta, memberi rezki dan membentuk makhluk-Nya. 

من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، وكذا من قال إنه 
  15على العرش، ولا أدري العرش أفي السماء أم في الأرض.

Artinya: 
Siapa yang mengatakan saya tidak mengetahui rabbku di langit atau di bumi 
maka ia telah kafir, begitupun yang mengatakan bahwa Ia di atas ‘Arsy 

namun saya tidak mengetahui ‘arsy tersebut di langit atau di bumi. 
 
Abu Ḥanīfah bahkan menilai orang yang tidak tahu Tuhannya berada dimana, 

apakah di langit atau di bumi, atau meyakini di ‘Arsy namun tidak 

                                                                                                                                                                              
14 Abu Ḥanīfah Nu’mān bin Ṡābit, al-Fiqh al-Akbar, h. 301. 
15 Abu Ḥanīfah Nu’mān bin Ṡābit, al-Fiqh al-Absath, h. 49., Aḥmad bin Abdul Ḥalīm al-

Ḥarrānī Ibnu Taimiyah, Majmū’ Fatāwā, (Madinah: Mujamma’ al-Malik Fahd, 1416H-1995M), jilid 5, 
h. 48., Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Ijtimā’ al-Juyūsy al-Islāmiyyah, h. 139., Muḥammad bin Aḥmad bin 
Uṡmān al-Żahabī, al-‘Uluw, h. 101-102., Ibnu Abi Al-‘Izz, Syarḥ al-Ṭaḥāwiyyah, h. 301. 
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mengetahui dimana ‘Arsy apakah di langit atau di bumi sebagai orang yang 

telah kafir. 

3. Imam Mālik bin Anas (w. 179 H) 

Ketika beliau ditanya mengenai istiwā’ beliau menjawab, 

الكيف منه غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، 
  16والسؤال عنه بدعة...

Artinya: 
kaifiyah dari-Nya tidak diketahui namun istiwa’-Nya bukanlah sesuatu yang 
tidak dipahami, mengimaninya wajib dan bertanya tentang itu adalah bid’ah… 

  17.الله في السماء، وعلمه في كل مكان

Artinya: 
Allah di atas langit sedangkan ilmu-Nya berada di semua tempat. 
 
Imam Mālik bin Anas menjelaskan bahwa sifat Allah bukanlah sesuatu yang 

tidak diketahui maknanya, bahkanya maknanya dapat dicerna oleh akal, yang 

tidak dapat dicerna oleh akal adalah kaifiyahnya. Yang seperti inilah yang 

wajib diimani dan tidak boleh ditanyakan bagaimananya.  

4. Imam Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī (w. 204 H) 

ورأيت أصحابنا عليها، أهل الحديث الذين القول في السنة التي أنا عليها، 

الإقرار بشهادة أن لا  :رأيتهم، وأخذت عنهم مثل سفيان، ومالك، وغيرهما

                                                             
16 Abu Nu’aim al-Asfahānī, Ḥilyat al-Auliyā’ wa Ṭabaqāt al-Aṣfiyā’, (Beirut: Dār Al-Fikr, 

1416H-1996M), jilid 6, h. 325., Ismā’īl bin Abdurraḥmān al-Ṣābūnī, Aqīdat al-Salaf wa Aṣḥāb al-
Ḥadīṡ, (Cet. II; Riyāḍ: Dār al-‘Āṣimah, 1419H-1998M), h. 17-18. 

17 Ibnu Abdil Barr, al-Tamhīd Limā Fī al-Muwaṭṭa’ Min al-Ma’ānī wa al-Asānid, (Cet. II; 
Maroko: Wizārah al-Auqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah, 1387H), jilid 7, h. 138., Abu Dāwud al-
Sijistānī, Masā’il al-Imām Aḥmad, (Cet. I; Mesir: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1420H-1999M), h. 263. 
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إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأن اللهَ تعالى على عرشه في سمائه 
  18يقرب من خلقه كيف شاء، وأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء.

Artinya: 
Pendapat tentang sunnah yang saya pegangi dan saya lihat ulama-ulama kami 
ahli hadis yang saya ambil ilmu dari mereka seperti Sufyan, Malik dan selain 
keduanya; menetapkan syahadat lā ilāha illallāh dan muḥammad rasūlullāh 
dan bahwa Allah Ta’ala berada di atas ‘Arsy-Nya di atas langit-Nya, Ia 
mendekat dengan makhluk-Nya sebagaimana Ia kehendaki dan Allah Ta’ala 

turun ke langit dunia sebagaimana Ia kehendaki. 

نثبت هذه الصفات التي جاء بها القرآن، ووردت بها السنة، وننفي التشبيه 
 19يْسَ كَمِثلِْهِ شَيْءٌ{ عنه، كما نفى عن نفسه، فقال: } لَ 

Artinya: 
Kita menetapkan sifat-sifat ini yang dengannya al-Qur’an datang dan terdapat 
dalam Sunnah, kita nafikan penyerupaan dari-Nya sebagaimana Ia nafikan 
dari diri-Nya. Sebagaimana dalam firman-Nya, “Ia tidak serupa dengan 

sesuatu apapun.”. 
 
Akidah Imam Syafi’i diriwayatkan oleh beberapa ulama yang datang 

setelahnya, di antaranya melalui jalur Abdurrahman bin Abi Hatim al-Razi 

(w. 327 H) yang beliau nukil dari murid Imam Syafi’i secara langsung. 

Imam Syafi’i dalam riwayat akidahnya di atas menjelaskan apa yang beliau 

pegangi dari ulama-ulama sebelumnya seperti Imam Malik dan Sufyan al-

Tsauri. Yakni bahwa semua sifat yang terdapat dalam Sunnah ditetapkan apa 

adanya yang disertai dengan penafian keserupaan sifat tersebut dengan sifat 

makhluk-Nya. Beliau juga menjelaskan Allah berada di atas ‘Arsy-Nya yang 

                                                             
18 Abdurraḥmān bin Abi Ḥātim al-Rāzī, Adab al-Syāfi’ī wa Manāqibuhu, (Beirut: Dār al-

Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 193. 
19 Muḥammad bin Aḥmad bin Uṡmān Al-Żahabī, Siyār A’lām Al-Nubalā’, jilid 20, h. 341. 
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berada di atas langit, dan Allah mendekat serta turun ke makhluk-Nya 

bagaimanapun cara yang Ia kehendaki. 

5. Imam Aḥmad bin Ḥanbal (w. 241 H) 

حنبل عن الأحاديث التي تردها سألت أحمد بن  :عن أبي بكر المروذي قال

الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش فصححها، وقال: 
  20تلقتها الأمة بالقبول وتمر الأخبار كما جاءت.

Artinya: 
Dari Abu Bakar al-Marwazī ia berkata: Saya bertanya pada Aḥmad bin 
Ḥanbal tentang hadis-hadis yang ditolak oleh Jahmiyah tentang sifat, ru’yah, 
isrā’, dan kisah tentang ‘Arsy lalu ia sahihkan dan berkata, hadis-hadis 
tersebut diterima oleh umat dan dipahami sebagaimana ia datang. 
 
Sebagian kelompok, seperti Jahmiyah menolak riwayat-riwayat yang sahih 

karena bertentangan dengan pendapat mereka. Karenanya Imam Ahmad 

sebagai ulama ahli hadis menjelaskan bahwa riwayat-riwayat tersebut adalah 

sahih, diterima oleh umat ini dan dipahami sebagaimana yang terdapat dalam 

riwayat tersebut. 

قال عبد الله بن أحمد: إن أحمد قال: من زعم أن الله لا يتكلم فهو كافر، إلاَّ 
  21.أننا نروي هذه الأحاديث كما جاءت

Artinya: 
Abdullāh bin Aḥmad berkata bahwa Aḥmad berkata siapa yang mengklaim 
bahwa Allah tidak berbicara maka ia kafir, hanya saja kami riwayatkan hadis-
hadis ini sebagaimana ia datang. 
 

                                                             
20 Ibnu Abī Ḥātim, Manāqib al-Syāfi’ī, h. 182. 
21 Muḥammad bin Muḥammad Abu Ya’lā al-Farrā’, Ṭabaqāt al-Ḥanābilah, (Beirut: Dār Al-

Ma’rifat, t.th.), jilid 1, h. 56. 
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Imam Ahmad bahkan menegaskan bahwa menolak sifat Allah bisa berujung 

pada kekafiran, seperti yang menafikan Allah berbicara seperti kelompok 

Jahmiyah.   

كيف شاء، وكما شاء، بلا حد، ولا صفة  نحن نؤمن بأن الله على العرش،
يبلغها واصف أو يحده أحد؛ فصفات اللهِ منه وله، وهو كما وصف نفسه، لا 

  22.تدركه الأبصار

Artinya: 
Kami beriman bahwa Allah di atas ‘Arsy sebagaimana Ia kehendaki tanpa 

batasan dan tanpa sifat yang dicapai gambarannya oleh orang yang menyifati-
Nya atau dibatasi oleh seseorang. Maka sifat-sifat Allah itu dari-Nya dan 
milik-Nya dan itu sebagaimana Ia sifati diri-Nya, tidak dijangkau oleh mata. 
 
Sebagian kelompok juga menafikan bahwa Allah berada di atas ‘Arsy dengan 

Dzat-Nya, karenanya beliau menegaskan bahwa Allah berada di atas ‘Arsy 

dengan Dzat-Nya bagaimanapun cara yang Allah kehendaki, tanpa batasan 

yang membatasi kemahabesaran Allah. Allah kata Imam Ahmad, adalah 

sebagaimana yang Ia sifati pada diri-Nya sendiri. Namun hakikatnya tidak 

dapat diketahui oleh manusia. 

6. Imam Ibnu Khuzaimah  (w. 311 H) 

خبار في صفات الله موافقة لكتاب الله نقلها الخلف عن السلف قرنا لأإن ا
بعد قرن من لدن الصحابة و التابعين إلى عصرنا هذا على سبيل صفات الله 

يله مع اجتناب التأويل يمان به والتسليم لما أخبر الله في تنزلإوالمعرفة وا
  23.والجحود وترك التمثيل والتكييف

                                                             
22 Aḥmad bin Abdul Ḥalīm al-Ḥarrānī Ibnu Taimiyah, Dar’u Ta’āruḍ al-‘Aql wa al-Naql, 

(Cet. II; Arab Saudi: Univ. Islam Imam Muḥammad bin Sa’ūd, 1411H-1991M), jilid 2, h. 30. 
23 Abdullāh bin Aḥmad bin Quddāmah, Żamm al-Ta’wīl, (Cet. I; Kuwait: Dār al-Salafiyyah, 

1406H), h. 18. 
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Artinya: 
Riwayat-riwayat mengenai sifat-sifat Allah sesuai dengan Kitābullāh. Dan itu 
dinukil oleh khalaf dari Salaf dari satu generasi ke generasi lain, mulai dari 
Sahabat kemudian Tabi’in hingga sampai pada masa kita ini dengan cara 

mengetahui sifat-sifat Allah, mengimani dan menerima apa yang Allah 
firmankan dengan menjauhi takwil dan pengingkaran serta tamṡīl dan takyīf.  
 
Imam Ibnu Khuzaimah, seorang Imam dan Ulama Ahli Hadis dari kalangan 

Syafi’iyyah. Beliau menulis dan menyusun riwayat-riwayat sifat-sifat Allah 

dalam kitabnya, al-Tauhid. Dengan rinci beliau menjelaskan bahwa riwayat-

riwayat yang beliau kumpulkan tersebut diriwayatkan secara turun temurun 

dari generasi sahabat hingga pada masa beliau, semuanya menerima, 

menetapkan dan mengimani sifat-sifat tersebut tanpa takwil, tamṡīl dan takyīf. 

و الشام و فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز و تهامة و اليمن و العراق 
مصر مذهبنا : أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه نقر بذلك بألسنتنا و نصدق 
ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد المخلوقين عز ربنا عن 
أن يشبه المخلوقين وجل ربنا عن مقالة المعطلين وعز أن يكون عدما كما 

ى الله عما يقول الجهميون ن ما لا صفة له عدم ، تعاللأيقوله المبطلون 
الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى 

  24.لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم

Artinya: 
Kami dan seluruh ulama kami dari penduduk Hijaz, Tihamah, Yaman, Irak, 
Syam dan Mesir, mazhab kami adalah menetapkan untuk Allah apa yang 
Allah tetapkan untuk diri-Nya, dimana lisan kami menetapkannya dan hati 
kami membenarkannya tanpa kami menyerupakan wajah pencipta kami 
dengan satupun wajah makhluk. Maha perkasa Rabb kita dari menyerupai 
makhluk, Maha agung Rabb kita dari perkataan para Mu’aṭṭilīn, Maha kuat Ia 
untuk menjadi sesuatu yang tidak ada sebagaimana diucapkan oleh para 
Mubṭilūn karena sesuatu yang tidak sifatnya adalah tidak ada. Maha tinggi 
Allah dari apa yang diucapkan oleh orang-orang Jahmiyah yang mengingkari 

                                                             
24 Muḥammad bin Isḥāq bin Khuzaimah, Kitāb al-Tauḥīd wa Iṡbāt Ṣifāt al-Rabb ‘Azza wa 

Jallā, (Cet. V; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1414H-1994M), jilid 1, h. 25. 
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sifat-sifat pencipta kita yang Ia sifati diri-Nya dalam Al-Qur’an dan disifati 
oleh lisan Nabi-Nya Muhammad ṣallallāhu ‘alaihi wasallam. 
 
Disini beliau menukil pendapat ulama dari berbagai negeri Islam yang seakan 

sudah menjadi ijmak bahwa sifat-sifat Allah wajib diimani dan ditetapkan 

dengan hati dan lisan seperti yang Allah firmankan dalam kitab-Nya atau 

yang Rasul sabdakan dalam hadis-hadisnya. Penafian dan penolakan sifat-

sifat tersebut, menurut beliau sama dengan mengaggap Allah tidak ada, 

karena hanya sesuatu yang tidak ada yang tidak memiliki sifat sama sekali. 

7. Imam al-Ājurrī (w. 360 H) 

أن أهل الحق يصفون الله اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول و العمل 

عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما 

وصفه به الصحابة وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع ولا يقال كيف بل 

 25.يمان بهلإالتسليم له وا

Artinya: 
Ketahuilah, semoga Allah memberi kita taufiq kebenaran dalam perkataan 
maupun perbuatan, bahwa Ahl Al-Haq menyifati Allah ‘azza wa jalla sesuai 

dengan yang Allah sifati diri-Nya dan disifati oleh Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wasallam dan juga yang disifati oleh para sahabat. Inilah mazhab para 

ulama yang mengikuti (sunnah) dan tidak membuat bid’ah, dan tidak ditanya 

bagaimana, namun diterima dan diimani. 

Imam al-Ājurrī termasuk di antara ulama yang menghimpun pendapat dan 

keyakinan para ulama Salaf. Beliau kumpulkan dalam kitab beliau al-Syarī’ah. Dan 

yang beliau simpulkan senada dengan yang disebutkan oleh para ulama sebelumnya, 

yakni menetapkan, mengimanai, dan menerima sesuai yang terdapat dalam teks-teks 

                                                             
25 Muḥammad bin al-Ḥusain bin Abdullāh al-Ājurrī, al-Syarī’ah, (Cet. II; Riyāḍ: Dār al-

Waṭan, 1420H-1999M), jilid 2, h. 51. 
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wahyu tanpa membagaimanakannya, dan inilah yang menjadi mazhab sahabat dan 

para ulama setelahnya. 

Nukilan-nukilan para ulama Salaf dan setelahnya inilah yang kemudian 

disimpulkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa seperti itulah mazhab Salaf dalam memahami 

Asmā’ wa Ṣifāt yang menjadi patron umum kelompok Salafiyah dan beliau 

kerucutkan pada ungkapan berikut, 

مة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به لأهب سلف هذه اومذ
رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فلا 
يجوز نفي صفات الله التي وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين بل 

{ ليس كمثله شيء لا في ذاته هو سبحانه } ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
  26.ولا في صفاته ولا في أفعاله

Artinya: 
Mazhab salaf-nya umat ini dan para imamnya adalah mensifati Allah 
sebagaimana Ia sifati diri-Nya dan disifati oleh Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi 

wasallam tanpa taḥrīf dan ta’ṭīl serta tanpa takyīf dan tamṡīl. Maka tidak 
boleh menafikan sifat Allah yang Ia sifati diri-Nya dengan sifat tersebut dan 
tidak boleh menyerupakannya dengan sifat makhluk, bahkan Ia yang maha 
suci, “Tidak serupa dengan sesuatu apapun dan Ia maha mendengar lagi 

maha melihat,” tidak serupa dengan sesuatu apapun, tidak pada Dzat-Nya dan 
sifat-Nya dan tidak pula pada perbuatan-perbuatan-Nya. 

Kelompok Salafiyah menyimpulkan nukilan para ulama di atas sebagai 

metode pemahaman terhadap Asmā’ wa Ṣifāt dan diurai ke dalam tiga rumusan; 1. 

                                                             
26 Aḥmad bin Abdul Ḥalīm al-Ḥarrānī Ibnu Taimiyah, Majmū’ al-Fatāwā, jilid 5, h. 195. 
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Iṡbāt (menetapkan); 2. Nafyu (menafikan/menegasikan); dan 3. Tawaqquf 

(berhenti).27 

Pertama: Iṡbāt 

Metode kelompok Salafiyah dalam memahami Asmā’ wa Ṣifāt yang paling 

menonjol adalah Isbat. Yakni dengan menetapkan Asmā’ wa Ṣifāt sesuai dengan yang 

terdapat di dalam al-Qur’an maupun hadis dan memahaminya sesuai dengan zahirnya 

yang layak untuk keagungan Allah Azza wa Jalla, menetapkan dengan tidak 

menyerupakan dan mensucikan tanpa menegasikan atau menafikan Asmā’ wa Ṣifāt. 28 

Dan ini merupakan kesimpulan dari nukilan para ulama di atas. Juga senada dengan 

beberapa definisi yang disebutkan oleh para ulama Salafiyah kontemporer dalam 

menyebutkan pengertian Tauhid Asmā’ wa Ṣifāt. Seperti yang disebutkan oleh al-

Ḥāfiẓ al-Ḥakamī dalam A’lām al-Sunnah al-Mansyūrah, 

هو الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه أو ةصفه به رسوله من الأسماء الحسنى 

  29والصفات العلى وإمرارها كما جائت على الوحه الائق به سبحانه وتعالى.

Artinya: 
Beriman sesuai dengan apa yang Allah sifati diri-Nya dalam kitab-Nya atau 
disifati oleh Rasul-Nya berupa Asmā’ al-Ḥusnā wa al-Ṣifāt al-‘Ulā dan 
memahaminya sebagaimana ia datang dan yang layak untuk-Nya Subhanahu 
wa Ta’ala. 

 
                                                             

27 Muḥammad bin Ibrāhim al-Ḥamd, Rasā’il fi al-‘Aqīdah, (Cet. I; Dammām: Dār Ibnul Jauzī, 

1437H), h. 181-183. 
28 Fakhruddīn bin al-Zubair al-Mahasī, Tauḍīḥāt al-Aṡariyyah li Matni al-Risālah 

Tadmuriyyah, (Cet. VI; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1436H-2015M), h. 48. 
29 Ḥāfiẓ bin Ahmad al-Ḥakamī, A’lām al-Sunnah al-Mansyūrah, (Cet. II; Arab Saudi: 

Wizārah al-Syu’ūn al-Islāmiyyah wa al-Auqāf wa al-Da’wah wa āl-Irsyād, 1422H), h. 56. 
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Demikian juga yang disebutkan oleh Abdurraḥmān al-Sa’dī dalam al-Qaul al-

Sadīd fi Maqāshid al-Tauḥīd.30 Spesifikasi pandangan Salafiyah melalui metode Iṡbāt 

ini akan diurai dalam beberapa poin analisis berikut: 

1. Asmā’ wa Ṣifāt dipahami sesuai dengan zahirnya dan hakikatnya, bukan 

dipahami sebagai kiasan atau majas.31 

Abdul Azīz al-Ṭarīfī, ahli hadis Salafi kontemporer dalam kitabnya al-

Magribiyyah membagi hakikat atau zahir Asmā’ wa Ṣifāt menjadi dua macam:32 

a) Hakikat atau zahir yang layak untuk Khaliq dan ini nampak ketika 

disandarkan kepada Allah. Inilah yang wajib ditetapkan untuk Allah Swt. 

b) Hakikat atau zahir yang layak untuk makhluk dan ini nampak ketika 

disandarkan kepada makhluk. Ini ditetapkan sebagai sifat makhluk dan 

wajib dinafikan dari sifat Khaliq. Namun sebagian besar mutakallimin 

menganggap bahwa hakikat atau zahir kedua inilah yang muncul ketika 

menetapkan sifat-sifat Allah. Karena itu para Salaf menegaskan bahwa 

menetapkan hakikat atau zahir jenis pertama tidak mengharuskan tasybih 

atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Isḥāq bin Rahūyah (w. 238 

H), guru para imam ahli hadis seperti Imam Bukhari, Muslim, Tirmiżī dan 

                                                             
30 Abdurraḥmān bin Nāṣir al-Sa’dī, al-Qaul al-Sadīd fī Maqāṣid al-Tauḥīd; Majmū’ah Ibni 

Sa’dī, jilid 3 h. 10. 
31 Muhammad Bakarim, Wasathiyah Ahl al-Sunnah Baina al-Firaq, h. 362. 
32 Abdul Azīz al-Ṭarīfī, Al-Magribiyyah, (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah Dār al-Minhāj, 1438H), h. 

133-134. 
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Imam Nasa’i, sebagaimana dinukil oleh Imam Tirmiżī dalam sunan-nya 

mengatakan, 

إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيد، أو مثل يد، أو سمع كسمع، أو مثل سمع، 

قال الله فإذا قال: سمع كسمع، أو مثل سمع، فهذا التشبيه، وأما إذا قال كما 

تعالى يد، وسمع، وبصر، ولا يقول كيف، ولا يقول مثل سمع، ولا كسمع، 

 33.فهذا لا يكون تشبيها
 

Artinya: 
Tasybīh itu jika mengatakan tangan itu seperti tangan ini, pendengaran itu 
seperti pendengaran ini. Jika mengatakan pendengaran itu seperti 
pendengaran ini atau serupa dengan pendengaran ini maka itulah tasybīh. 
Adapun jika ia mengatakan sebagaimana yang Allah firmankan, tangan, 
pendengaran, penglihatan dan tidak mengatakan bagaimana, juga tidak 
mengatakan serupa dengan pendengaran ini atau seperti pendengaran ini 
maka itu bukan tasybīh. 

Isḥāq bin Rahūyah menjelaskan bahwa penetapan sifat sesuai dengan zahirnya 

yang layak bagi Allah bukanlah tasybih selama tidak masuk pada ranah kaifiyah dan 

tamtsil. 

Karena itu, kakikat yang pertama itulah yang disebutkan dalam ungkapan para 

ulama amirrūhā kamā jā’at, pahamilah ia sebagaimana ia datang. Seperti yang 

diriwayatkan oleh Walīd bin Muslim ketika ia bertanya kepada Anas bin Mālik, al-

Ṡaurī, al-Laiṡ bin Sa’ad dan al-Auzā’ī tentang riwayat-riwayat mengenai sifat, 

mereka semua menjawab, “pahamilah sebagaimana ia datang.” Dalam riwayat lain, 

                                                             
33 Muḥammad bin Isa al-Tirmiżī, Sunan al-Tirmiżī, (Cet. II; Mesir: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī 

al-Ḥalabī, 1395H-1975M), Kitab Abwab al-Shadaqah, Bab Ma Ja’a fi Fadhli al-Shadaqah, pada hadis 
nomor 662, juz 3, h. 41. 
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“pahamilah sebagaimana ia datang, tanpa bertanya bagaimana.”34 Karenanya Ibnu 

Abdil Barr dalam kitabnya al-Tamhīd menyatakan, 

أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان 

  35.بها، وحملها على الحقيقة لا على المجاز؛ إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك

Artinya: 
Ahlus Sunnah sepakat untuk menetapkan dan mengimani semua sifat yang 
terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah, memahaminya sesuai hakikatnya, 
bukan dipahami sebagai kiasan, hanya saja mereka tidak menggambarkan 
sedikitpun kaifiyah sifat tersebut. 

Ibnu Abdil Barr sebagai ulama rujukan Mazhab Maliki menerangkan bahwa 

penetapan sifat harus dibawa kepada zahirnya, tidak boleh masuk pada ranah kaifiyah 

dan inilah yang menjadi kesepakatan (ijmak) Ahlussunnah. 

Situs islamqa.info yang diasuh oleh Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Munajjid 

menjelaskan mengapa pemahaman terhadap sifat-sifat Allah harus dibawa kepada 

hakikatnya atau zahirnya,  

يتم إلا بحمل  ، وهذا لايف العباد ما لمعبودهم من الصفاتوالقرآن والسنة جاءا لتعر
صلى الله عليه وسلم  ، وقد بلغ النبيالكلام على حقيقته، كما هو الأصل في الكلام

من ، ولم ينقل عنه حرف واحد في أن صفة رآن العظيم، بلغّهُ بلفظه ومعناههذا الق
، أو الصفات ينبغي أو يلزم تأويلها، أو أن ظاهرها غير مراد، أو أنها تفيد التشبيه

، وقدح لتي يطلقها أهل التعطيل والتأويل، وهي قدح في القرآننحو ذلك من الألفاظ ا
مما ذكروه موجودا للزمه أن ، إذ لو كان شيء والبيانسول المأمور بالبلاغ في الر
متفق على ، ولا يكتمه . فكيف وقد ثبت في جملة من الأحاديث الصحيحة اليبينه

، ها كالنزول والقدم والضحك والفرح، وزيادة غيرها عليصحتها إثبات هذه الصفات
، ودون استشكال من صحابي ا كلمة واحدة في صرفها عن ظاهرهادون أن يصحبه

                                                             
34 Aḥmad bin Abdul Ḥalīm al-Ḥarrānī Ibnu Taimiyah, Majmū’ al-Fatāwā, jilid 5, h. 39. 
35 Ibnu Abdil Barr, al-Tamhīd, jilid 7, h. 145. 
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 -واحد عن ظاهرها ومعناها المعقول منها ، فلو كان فيها ما ظاهره نقص أو تشبيه 
  36.لبينه المعصوم ، ولنبه عليه -وحاشا الكتاب والسنة أن يكون فيهما ذلك 

Artinya: 
Semua riwayat yang sahih mengenai Asmā’ wa Ṣifāt wajib ditetapkan untuk 
Allah Ta’ala. al-Qur’an dan Sunnah, keduanya datang untuk mengenalkan 
hamba mengenai sifat-sifat yang mereka sembah. Dan ini tidak sempurna 
kecuali memahami perkataan tersebut sesuai dengan hakikatnya, sebagaimana 
ia merupakan asal dalam memahami perkataan. Sedangkan Nabi shallallahu 
‘alaihi wasallam menyampaikan Al-Qur’an yang agung ini, ia 
menyampaikanya dengan lafaz dan maknanya dan tidak didapati satupun 
riwayat darinya bahwa ada satu dari sifat-Nya yang harus ditakwil, atau 
bahwa zahirnya bukanlah yang dimaksud, atau memahami zahirnya akan 
membawa pada tasybih atau semacam itu yang disebutkan oleh Ahlu Ta’ṭīl 
dan Takwil. Dimana hal tersebut adalah cela pada Al-Qur’an atau cela pada 
Rasulullah yang diperintahkan untuk menyampaikan dan menjelaskan. Karena 
jika saja ada alasan yang mereka sebutkan tadi pasti akan beliau jelaskan dan 
tidak akan menutupinya. Padahal telah diketahui kumpulan hadis sahih yang 
telah disepakati kesahihannya yang menetapkan sifat-sifat ini (tangan dan 
mata) dan tambahan selainnya seperti sifat turun, kaki, tertawa dan senang 
tanpa dibarengi dengan satu katapun yang menjelaskan bahwa wajib 
memalingkannya dari zahirnya dan memalingkan makna yang dipahami 
darinya. Maka jika ada sesuatu yang zahirnya adalah sebuah kekurangan atau 
penyerupaan –dan tidak mungkin al-Kitāb dan Sunnah mengandung hal 
tersebut- pasti akan dijelaskan oleh al-Ma’ṣūm, dan akan beliau peringatkan. 

Situs islamqa.info asuhan Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Munajjid 

menguraikan beberapa alasan mengapa pemahaman terhadap sifat harus dibawa ke 

zahirnya. Yakni karena al-Qur’an dan Sunnah datang untuk menjelaskan Allah dan 

itu melalui nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Penjelasan nama-nama dan sifat-sifat-Nya 

tersebut tidak akan sempurna jika tidak membawa tafsiran sebuah lafaz ke makna 

asalnya. Kemudian, ketika Rasulullah menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat Allah 

beliau tidak pernah menjelaskan bahwa makna zahir atau makna asal sebuah lafaz 

                                                             
36 Lihat https://islamqa.info/ar/answers/151794/ diakses pada Selasa 3 November 2020 pukul 

21.46 WITA. 

https://islamqa.info/ar/answers/151794/
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nama dan sifat Allah bukanlah yang dimaksud, atau makna zahir akan membawa 

pada tasybih, beliau juga tidak mengarahkan untuk mentakwilnya. Karena jika 

beberapa hal ini, yakni harus ditakwil, makna zahir bukan yang dimaksud dan makna 

zahir akan membawa pada tasybih, adalah sebuah konsep dalam memahami nama 

dan sifat Allah lalu itu tidak dijelaskan oleh Rasulullah padahal umat 

membutuhkannya maka ini adalah sebuah cela terhadap amanah tabligh yang harus 

beliau tunaikan secara sempurna. Dimana ini tidak mungkin terjadi pada diri 

Rasulullah.  

2. Menyerahkan Kaifiyahnya kepada Allah Swt.37  

Kaifiyah sifat Allah merupakan hal gaib dimana akal tak mampu 

mengetahuinya. Sedangkan segala sesuatu akan diketahui kaifiyah-nya jika sudah 

melihatnya atau melihat yang serupa dengannya atau dengan riwayat sahih tentang 

itu. Dan Allah hanya menginfokan sifat-Nya, tidak mengabarkan kaifiyah sifat-Nya. 

Karena itu akal tidak boleh menyerupakan Allah atau membayang-bayangkannya.38  

Ibnu Abdil Barr mengatakan,  

  39.في ألاء الله التي تدل عليه بالتفكر نهينا عن التفكر في الله وأمرنا

Artinya: 

                                                             
37 Muhammad Bakarim, Wasathiyah Ahl al-Sunnah Baina al-Firaq, h. 364-365. 
38 Abdullāh bin Muḥammad al-Dumaijī, al-Masā’il al-‘Aqadiyyah Allatī Ḥakā Fīhā Ibn 

Taimiyyah, (Cet. I; Mesir: Dār al-Faḍīlah, 1428H-2007M), h. 298. 
39 Ibn Abd Al-Barr, Jāmi’ Bayān al-‘Ilm Wa Faḍlihi (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.th.), 

h. 363. 
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Kita dilarang bertafakkur tentang Allah, dan kita diperintahkan bertafakkur 
tentang ciptaan-Nya yang menunjukkan tentang Dia. 
 
Ibnu Abdil Barr memaksudkan tafakkur tentang Allah yakni pada Dzat-Nya. 

Tidak boleh berfikir dan membayangkan seperti apa kaifiyah, baik pada Dzat Allah 

maupun pada sifat fi’liyah-Nya (perbuatan). 

Abdul Aziz Al-Ṭarīfī menjelaskan mengapa akal tidak mungkin sampai pada 

hakikat dan kaifiyah Dzat serta Sifat Allah,  

ويجب إمساك العقول والأذهان عن استرسالها بالتفكر في كيفية ذات الله وصفاته، 

لأن الأذهان تشبه وتمثل وتكيف، فلً يمكن لعقل أن يبتكر وصفا جديدا لذات لم يرها 

ولو ابتكر جديدا فإنما هي صفات مركبة من عدة ذوات جمعها لذات واحدة،  من قبل،

فكل عقل يصور الغائب عنه على ما يرى، حتى تختلف الصور في العقول للذات 

الواحدة، لاختلًف المشاهد في كل عقل، ولهذا نهى السلف عن الجدال في الله 

  40وأسمائه وصفاته.

Artinya: 
Wajib menahan akal dan fikiran agar tidak dibiarkan berfikir kaifiyyah Dzat 
Allah dan sifat-sifat-Nya. Karena alam fikiran pasti akan menyerupakan, 
membuat permisalan dan mengkonstruksi kaifiyyah. Tidak mungkin akal 
menciptakan gambaran baru pada suatu objek yang belum pernah dia lihat 
sebelumnya. Jika ia melakukan itu sebenarnya ia hanya gambaran yang 
tersusun dari beberapa objek yang ia satukan. Karena masing-masing fikiran 
pasti akan menggambarkan sesuatu yang ghaib dengan sesuatu yang pernah ia 
lihat. Sehingga akan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya dalam 
memikirkan satu objek yang sama karena perbedaan data yang terinput di 
masing-masing otak. Karena itulah ulama salaf melarang berdebat tentang 
Allah, nama-nama-Nya dan sifat-sifat-Nya. 

Secara sederhana Al-Ṭarīfī menjelaskan alasannya, yakni karena belum ada 

manusia yang pernah melihat Allah. Sehingga tidak mungkin akal akan 

menggambarkan sesuatu yang belum pernah dia lihat. Usaha maksimal yang bisa 
                                                             

40 Abdul Azīz al-Ṭarīfī, al-Magribiyah fi Syarḥ al-‘Aqīdah, h. 87. 
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dilakukan oleh akal hanya menggabungkan beberapa objek yang pernah dilihatnya 

lalu menerka-nerka bentuk dalam bayangan fikiran. Olehnya itu, harus menyerahkan 

ilmu kaifiyah sifat-Nya kepada Allah. 

Menyerahkan ilmu kaifiyah sifat-Nya kepada Allah ini disebut sebagai Tafwīḍ 

al-Kaifiyyah. Dan bukan Tafwīḍ al-Ma’nā. Karena hakikat dan makna suatu sifat  

bisa dipahami sesuai dengan zahirnya yang layak untuk keagungan Allah seperti yang 

dijelaskan dalam poin satu di atas.  

Ibnu Abi Zaid al-Qairawānī mengatakan dalam mukadimah Risalahnya,  

  41ماهية ذاته.ولا يتفكرون في 

Artinya: 
Dan mereka tidak berfikir pada esensi Dzat-Nya. 

Maksud ungkapan ini seperti yang dijelaskan al-Ṭarīfī dalam syarahnya atas 

matan tersebut42 yakni agar tidak terjatuh kepada tasybīh atau meraba-raba kaifiyah 

dan bukan bermaksud menafikan hakikat atau makna zahir secara umum. Karena 

berfikir pada esensi Dzat Allah sejatinya sudah melebihi kadar menetapkan hakikat. 

Dan menetapkan hakikat tidak mesti mengetahui kaifiyah-Nya. Seperti diketahui 

bahwa nikmat-nikmat surga seperti adanya sungai, pohon, istana dan rumah wajib 

diimani namun Allah berfirman dalam hadis qudsi-Nya,  

                                                             
41 Abdul Azīz al-Ṭarīfī, al-Magribiyah fi Syarḥ al-‘Aqīdah, h. 89. 
42 Abdul Azīz al-Ṭarīfī, Al-Magribiyah, h. 92. 
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 43أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عاى قلب بشر.

Artinya: 
Saya menyediakan untuk hamba-hamba-Ku yang saleh sesuatu yang tidak 
pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah 
terbersit di hati seorang manusiapun.  

Hakikat pohon, sungai, istana dan rumah sudah diketahui, namun kaifiyah dan 

esensinya tidak diketahui seperti apa, juga tidak serupa dengan apapun karena mata, 

telinga dan fikiran manusia belum bisa menjangkaunya. Karenanya al-Ḥasan al-Baṣrī 

ketika ditanya,  

  44تصف ربك؟ قال: نعم بغير مثال. هل

Artinya: 
Apakah apa engkau mensifati rabbmu?, beliau menjawab, Iya, dengan tanpa 
permisalan. 

Jawaban al-Ḥasan al-Baṣrī ini menegaskan penetapan sifat yang harus 

dilakukan. Yakni menetapkannya sesuai pada apa yang terdapat dalam al-Qur’an dan 

Sunnah. Ditetapkan dengan tanpa permisalan. Tidak membayangkan dan tidak 

menerka-nerka kaifiyah-nya seperti apa. 

3. Ulama Salaf tidak mentafwīḍ makna sifat.45 

                                                             
43 Muḥammad bin Ismail al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitab Bad’u al-Khalq, Bab Ma Ja’a fi 

Shifat al-Jannah wa annaha Makhluqah, nomor 3244, dan Muslim bin Hajjaj Al-Naisaburi, Shahih 
Muslim, Kitab al-Jannah wa Shifatu Na’imiha wa Ahliha, nomor 2824. 

44 Uṡmān bin Said al-Dārimī, al-Radd ‘Ala al-Jahmiyyah, (Cet. II; Kuwait: Dār al-Aṡīr, 

1416H-1995M), h. 29. 
45 Dikutip dari karya Abdul Azīz al-Ṭarīfī, Al-Maghribiyyah, h. 92-104, dengan sedikit 

perubahan. 
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Tafwīḍ al-Ma’nā adalah menyerahkan maknanya hanya diketahui oleh Allah 

Swt. dan tidak diketahui sama sekali oleh manusia. Metode ini tidak dilakukan oleh 

para Salaf. Mereka tidak mentafwidh makna sifat-sifat Allah.  

Adapun ungkapan mereka seperti Ibnu Syihāb al-Zuhrī dan Makḥūl, amirrū 

al-aḥādīṡ kamā jāat.46 Atau ungkapan Imam al-Auzā’ī, al-Ṡaurī, Mālik, al-Laiṡ dan 

Imam Aḥmad, amirrūhā kamā jāat.47 Ungkapan al-Walīd bin Muslim, amirrūhā bilā 

kaif.48 Ungkapan Sufyān bin ‘Uyainah, hiya kamā jāat, nuqirru bihā, wa nuḥaddiṡu 

bihā bilā kaif.49 Ataupun ungkapan lain yang semisal tidak memaksudkan tafwīḍ al-

ma’nā. Karena itu Imam Mālik ketika ditanya tentang ru’yatullāh, beliau menjawab, 

“mereka melihat-Nya dengan mata mereka.” Lalu beliau ditanya mengenai hadis-

hadis tentang ru’yatullāh beliau menjawab, “amirrūhā kamā jāat, pahamilah ia 

sebagaimana ia datang.”50 

Memperkuat hal tersebut, Imam al-Madanī Abdul ‘Azīz al-Mājisyūn, ulama 

semasa dengan Imam Mālik ketika mendebat orang-orang yang menghilangkan 

makna sifat atau menafikan sifat, beliau mengatakan,  

                                                             
46 Hibatullāh bin al-Ḥasan al-Lālika’ī, Syarḥ Uṣūl I’tiqād Ahlissunnah wa al-Jamā’ah, 

(Iskandariyah: Dār al-Baṣīrah, 1422H-2001M), h. 735. 
47 Aḥmad bin al-Ḥusain bin Ali al-Baihaqī, al-Asmā’ wa al-Ṣifāt, (Cet. I; Jeddah: Maktabah 

al-Sawādī, 1413H-1993M), h. 955., Hibatullāh bin al-Ḥasan al-Lālika’ī, Syarḥ Uṣūl I’tiqād 

Ahlissunnah wa al-Jamā’ah,, h. 930. 
48 Hibatullāh bin al-Ḥasan al-Lālika’ī, Syarḥ Uṣūl I’tiqād Ahlissunnah wa al-Jamā’ah, h. 875. 
49 Ali bin Umar al-Dāruquṭnī, al-Ṣifāt, (Cet. I; Madinah: Maktabah al-Dār, 1402H), h. 63. 
50 Hibatullāh bin al-Ḥasan al-Lālika’ī, Syarḥ Uṣūl I’tiqād Ahlissunnah wa al-Jamā’ah, h. 870. 
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  51هذا الكلًم هدم بلً بناء، وصفة بلً معنى.

Artinya: 
Perkataan ini menghancurkan dan tidak membangun serta akan menghadirkan 
sifat yang tanpa makna.  

Maksud dari ungkapan-ungkapan tadi adalah menetapkan hakikat sifat. 

Sedangkan yang dinafikan oleh syariat adalah al-Tasybīh dan al-Tamṡīl. “Dia tidak 

serupa dengan sesuatu apapun.”52 Adapun selain al-Tasybīh dan al-Tamṡīl berupa 

penetapan hakikat dan makna zahir tidak dinafikan oleh Al-Qur’an, bahkan itulah 

maksud dan tujuan dari teks-teks wahyu.53 Karenanya, Imam Malik mengatakan, al-

Istiwā ma’lūm, “istiwā’ itu diketahui,” maksudnya, bukan sekedar huruf-huruf, 

namun ia adalah sebuah hakikat yang diketahui maknanya. 

Adapun ungkapan para ulama yang lain seperti, “numirrūhā walā 

nufassiruhā, kami menyebutnya seperti itu dan tidak menafsirkannya.” Menurut al-

Ṭarīfī54 mereka tidak bermaksud menafikan hakikat sifat atau maknanya. Namun 

yang tidak ditafsirkan adalah kaifiyahnya seperti yang diungkapkan oleh Abu ‘Ubaid 

al-Qāsim bin Sallām,  

 إذا قيل كيف وضع قدمه؟ وكيف ضحك؟ قلت: لا يفسر هذا، ولا سمعنا أحدا يفسره.

55 

Artinya: 

                                                             
51 Muḥammad bin Aḥmad bin Uṡmān al-Żahabī, Siyar A’lām al-Nubalā’, jilid 7, h. 312. 
52 Lihat QS. Asy-Syura/42: 11., Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 484. 
53 Abdul Azīz al-Ṭarīfī, Al-Magribiyah, h. 97. 
54 Abdul Azīz al-Ṭarīfī, Al-Magribiyah, h. 99. 
55 Abdul Azīz al-Ṭarīfī, Al-Magribiyah, h. 99. 
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Jika ditanya bagaimana Ia meletakkan kaki-Nya? Bagaimana Ia tertawa? Saya 
katakan, ini tidak ditafsirkan dan kami tidak mendengar seorangpun 
menafsirkannya.  

Abu Ubaid disini menjadikan pertanyaan tentang kaifiyah sebagai pertanyaan 

tentang tafsirannya. Sehingga tidak menafsirkan sifat dalam ungkapan Salaf adalah 

kaifiyah. 

Begitu juga dengan ungkapan yang lain seperti ucapan Imam Aḥmad bin 

Ḥanbal, “Lā kaif wa lā ma’nā, tanpa bagaimana dan tanpa makna.” Maksud makna 

yang dinafikan disini adalah kaifiyah dan makna batil. Seperti saat Yazid bin Harun 

ditanya mengenai makna hadis sifat, beliau marah dan berkata, “Celaka kamu, siapa 

yang tahu bagaimana itu!”56 Beliau menjadikan pertanyaan tentang makna sebagai 

pertanyaan tentang kaifiyah. 

Ulama Salaf memahami bahwa mensucikan Allah dari tasybīh (penyerupaan) 

tidak berarti menafikan hakikat dan makna sifat-Nya. Pemahaman seperti ini sangat 

dijaga oleh mereka, sesuai dengan ungkapannya masing-masing. Abdul Gāniy al-

Maqdisī ketika menetapkan al-Istiwā’ beliau mengatakan,  

  57بلً تنزيه ينفي حقيقة النزول.

Artinya: 
Tanpa tanzīh (penyucian) yang menafikan hakikat nuzūl (turun).  

                                                             
56 Ismā’īl bin Abdurraḥman al-Ṣābūnī, ‘Aqīdat al-Salaf wa Aṣḥāb al-Ḥadīṡ, h. 65. 
57 Abdul Ghaniy bin Abdul Wāhid al-Maqdisiy, al-Iqtiṣād fi al-I’tiqād, (Cet. I; Madinah: 

Maktabah al-‘Ulūm wa al-Ḥikam, 1414H-1993M), h. 100. 
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Namun tidak berarti bahwa semua makna dari sifat Allah dipahami dan 

diketahui seluruhnya. Hanya makna umum yang dikandung suatu lafaz yang bisa 

dipahami dari sifat-sifat Allah. Seperti ketika para ulama Salaf menafsirkan sifat 

nuzūl (turunnya Allah Swt). Makna nuzūl ini ditafsirkan oleh para Ulama Salaf, 

diantaranya, ungkapan Imam al-Syāfi’ī,  

وأن الله في عرشه في سمائه، يقرب من خلقه كيف يشاء وأن الله ينزل إلى السماء 

  58الدنيا كيف يشاء.

Artinya:  
Dan bahwa Allah berada di atas ‘Arsy-Nya di atas langit-Nya, Ia mendekat 
kepada makhluk-Nya sebagaimana Ia kehendaki. Dan Allah turun ke langit 
dunia bagaimanapun Ia kehendaki.  

Begitu juga dengan Ḥammād bin Zaid ketika ditanya,  

ينتقل من مكان إلى مكان؟ سكت ساعة ثم أجاب:  ربنا ينزل إلى السماء الدنيا هل

  59يقرب من خلقه كيف يشاء.

Artinya: 
Rabb kita turun ke langit dunia, apakah ia berpindah dari satu tempat ke 
tempat yang lainnya? Ḥammād terdiam sejenak lalu mengatakan, Ia mendekat 
kepada makhluk-Nya bagaimanapun Ia kehendaki. 

Para Ulama sangat menjaga pemahaman kaum muslimin terhadap Asmā’ wa 

Ṣifāt. Karena itu didapati sebagian Imam melarang meriwayatkan hadis-hadis sifat 

dengan memberi isyarat kepada anggota tubuh agar tidak dipahami secara keliru. 

Karena zaman mereka telah berubah dan ragam paham telah muncul ke ruang publik. 

                                                             
58 Ibnu Abi Ḥātim, Adab al-Syāfi’ī, h. 193, Ibnu Quddāmah al-Maqdisī, Lum’at al-I’tiqād, 

(Cet. II; Arab Saudi: Wizarah Al-Syu’un Al-Islamiyah wa Al-Dakwah wa Al-irsyad, 1420H-2000M), 
h. 4-5., Muḥammad bin Muḥammad Abu Ya’lā, Ṭabaqāt al-Ḥanābilah, jilid 1, h. 283. 

59 Ubaidullāh bin Muḥammad bin Baṭṭah, Mukhtaṣar al-Ibānah, h. 197., Aḥmad bin Abdul 
Ḥalīm al-Ḥarrānī Ibnu Taimiyah, Dar’u Ta’āruḍ al-‘Aql wa al-Naql, jilid 2, h. 24. 
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Dan ini merupakan fiqh dakwah dan hikmah dalam menyampaikan ilmu. Melihat 

objek yang disampaikan ilmu, kondisi serta waktu yang tepat. 

Seperti yang dilakukan Imam Aḥmad ketika melihat seseorang membaca QS 

al-Zumar/39: 67,  

وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات (... 

   60 يمينه(. ثم أومأ يده، فقال له أحمد: قطعها الله! قطعها!ب

Artinya: 
…Dan bumi semuanya Aku genggam pada hari kiamat, langit-langit digulung 
dengan tangan kanan-Nya. Orang tersebut memberi isyarat dengan tangannya, lalu 
Imam Aḥmad berkata, Semoga Allah memotong tangannya, semoga Allah memotong 
tangannya!, kemudian beliau marah dan pergi.  

Begitu juga dengan Imam Malik, beliau berkata,  

  61ذات الله فأشار بيده قطع ذلك منه لأنه شبه الله بنفسه.من وصف شيئا من 

Artinya: 
Siapa yang menyifati Dzat Allah dengan sesuatu seperti memberi isyarat pada 
tangannya maka tangannya itu dipotong, karena dia menyerupakan Allah 
dengan dirinya. 

Sikap keras tersebut ditunjukkan beliau karena khawatir dipahami secara 

keliru. Imam Mālik bahkan melarang meriwayatkan hadis-hadis sifat tersebut secara 

umum kepada semua orang. Ketika beliau ditanya hadis tentang berguncangnya 

‘Arsy karena kematian Sa’ad bin Mu’āż ra. beliau mengatakan,  

  62لا يتحدث به، وما يدعو الإنسان إلى الحديث بذلك وهو يرى ما فيه من التغرير.

                                                             
60 Hibatullāh bin al-Ḥasan al-Lālika’ī, Syarḥ Uṣūl I’tiqād Ahlissunnah wa al-Jamā’ah, h. 739. 
61 Ibnu Abdil Barr, al-Tamhīd, jilid 7, h. 145. 
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Artinya: 
Hadis itu tidak boleh diriwayatkan, dan apa yang membuat manusia 
meriwayatkan hadis tersebut padahal hadis itu bisa dipahami secara keliru?!  

Pada kesempatan lain beliau menyeleksi siapa saja yang bisa meriwayatkan 

hadis-hadis sifat. Ketika mendengar Ibnu ‘Ajlān meriwayatkan hadis tentang 

disingkapnya al-Sāq pada hari kiamat, beliau mengatakan,  

  63يكن من الفقهاء.  لم

Artinya: 
Dia (Ibnu ‘Ajlān) tidak termasuk orang yang fakih.  

Imam Aḥmad pun melakukan hal yang sama, tentang hadis Al-Ḍaḥk (tertawa) 

beliau mengatakan,  

  64ما أعلم أني حدثت به إلا لمحمد بن داود المصيصي.

Artinya: 
Saya tidak mengetahui bahwa saya meriwayatkannya selain kepada 
Muḥammad bin Dāwud al-Miṣṣīṣī. 

Selain itu, jika diteliti lebih lanjut, para ulama yang melarang tersebut didapati 

dalam riwayat lain memberi isyarat ketika menjelaskan atau meriwayatkan hadis-

hadis Asmā’ wa Ṣifāt. Seperti yang diriwayatkan al-Khallāl dalam al-Sunnah dari 

                                                                                                                                                                              
62 Sulaimān bin Khalaf al-Tujībī al-Qurṭūbī, al-Muntaqā Syaraḥ al-Muwaṭṭā’, (Cet. I; Mesir: 

Maṭba’ah al-Sa’ādah, 1332H), jilid 1, h. 357. 
63 Ibnu Abdil Barr, al-Tamhīd, jilid 7, h. 150. 
64 Muḥammad bin Muḥammad Abu Ya’lā al-Farrā’, Ibṭāl al-Ta’wilāt Li Akhbār al-Ṣifāt, h. 

212. 
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Abu Bakar al-Marwazī bahwa Imam Aḥmad ketika meriwayatkan hadis tentang 

langit diletakkan pada satu jari dan bumi di jari yang lain, beliau berkata,  

  65ورأيت أبا عبد الله يشير بإصبع إصبع.

Artinya: 
Saya melihat Abu Abdillāh memberi isyarat dengan satu persatu jarinya.  

Demikian juga yang dilakukan oleh al-A’masy66 dan Sufyān al-Ṡaurī ketika 

menjelaskan hadis tentang hati yang berada di antara dua jari al-Raḥmān.67 

Bahkan Rasulullah sendiri melakukannya. Dalam hadis Abu Hurairah ra. 

beliau membaca firman Allah,  

[ إلِىَ قوَْلِهِ تعَاَلىَ 85}إنَِّ اللَّهَ يأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الْأمََاناَتِ إِلىَ أهَْلِهَا{ ]النساء: ...

رَأيَْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ يضََعُ »[ قاَلَ: 85}سَمِيعاً بصَِيرًا{ ]النساء: 

رَأيَْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى »، قاَلَ أبَوُ هرَُيْرَةَ: «تلَِيهَا عَلىَ عَيْنِهِ إِبْهَامَهُ عَلىَ أذُنُهِِ، وَالَّتيِ 

 .اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ يقَْرَؤُهَا وَيضََعُ إِصْبعَيَْهِ 

Artinya: 
Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menunaikan amanah kepada yang 
berhak… hingga firman-Nya, Maha mendengar lagi maha melihat, Abu 
Hurairah berkata, saya melihat Rasulullah saw meletakkan ibu jarinya pada 
telinganya dan jari setelahnya pada matanya, Abu Hurairah melanjutkan, saya 
melihat Rasulullah saw. membacanya dan meletakkan kedua jarinya.68  

                                                             
65 Ibnu Ḥajar, Fatḥ al-Bārī, jilid 13, h. 397. 
66 Lihat Muḥammad bin Yazīd bin Mājah, Sunan Ibnu Mājah, (Mesir: Dār Ihyā’ al-Kutub al-

‘Arabiyyah, t.th.), hadis nomor 3834. 
67 Lihat Abdul Azīz al-Ṭarīfī, Al-Magribiyyah, h. 103. 
68 Sulaimān bin al-Aṡ’asy Abu Dāwud al-Sijistānī, Sunan Abu Dāwud, (Beirut: al-Maktabah 

al-‘Aṣriyyah Ṣaidā, t.th.), Kitab fi al-Sunnah, Bab fi al-Jahmiyyah, nomor hadis 4728. 
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Maksud Nabi disini adalah menetapkan hakikat mendengar dan melihat dan 

bukan sedang mentasybīh. Dan seperti inilah yang dipahami Ulama Salaf, seperti 

yang dikatakan Abdullāh bin Yazīd al-Muqrī’,  

 69.سَمْعاً وَبصََرًايعَْنيِ: إنَِّ اللَّهَ سَمِيعٌ بصَِيرٌ، يعَْنيِ أنََّ لِلَّهِ ... 
 

Artinya: 
… Maksud dari sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat yaitu 
bahwa Allah memiliki pendengaran dan penglihatan.  

Abu Dāwud sendiri setelah meriwayatkan hadis ini beliau menyebutnya 

sebagai bantahan terhadap al-Mu’aṭṭilah dengan mengatakan,  

  70.وَهَذاَ رَدٌّ عَلىَ الْجَهْمِيَّةِ ... 

Artinya: 
… Hadis ini merupakan bantahan terhadap Jahmiyah. 

Hadis-hadis yang serupa dengan ini diantaranya seperti hadis tentang sifat al-

Tajallī71 dari Anas bin Mālik ra. yang diriwayatkan Imam Tirmiżī.72 Hadis tentang 

sifat genggaman terhadap bumi dan ketika langit digulung dari Abdullāh bin Umar ra. 

yang diriwayatkan Imam Aḥmad73 dan Imam Muslim.74 Hadis sifat mengenai bumi 

yang diletakkan pada satu jari, lalu langit pada jari yang lain dari Abdullāh bin 

                                                             
69 Sulaimān bin al-Aṡ’asy Abu Dāwud al-Sijistānī, Sunan Abu Dāwud, Kitab fi al-Sunnah, 

Bab fi al-Jahmiyyah, nomor hadis 4728. 
70 Sulaimān bin al-Aṡ’asy Abu Dāwud al-Sijistānī, Sunan Abu Dāwud, Kitab fi al-Sunnah, 

Bab fi al-Jahmiyyah, nomor hadis 4728. 
71 Allah menampakkan diri-Nya. 
72 Muḥammad bin ‘Isa al-Tirmiżī, Sunan al-Tirmiżī, hadis nomor 3074. 
73 Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, Musnad Aḥmad, (Cet. I; Cairo: Dār al-Ḥadīṡ, 1416H-

1995M), hadis nomor 5414. 
74 Muslim bin Ḥajjāj al-Naisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, hadis nomor 2788. 
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‘Abbās ra. yang diriwayatkan Imam Aḥmad dan Imam Tirmiẓī,75 hadis ini juga dari 

Abdullāh bin Mas’ūd ra. yang diriwayatkan Imam Bukhārī.76 Begitu juga dengan 

Ulama Salaf. Yahyā bin Sa’īd ketika meriwayatkan hadis tersebut kepada Aḥmad bin 

Ḥanbal beliau memberi isyarat dengan tangannya, juga Imam Aḥmad ketika 

meriwayatkannya kepada anaknya, Abdullāh, beliau memberi isyarat dengan 

tangannya.77 

Isyarat tangan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para Ulama Salaf 

menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan tafwīḍ. Justru hal tersebut dilakukan 

untuk menetapkan hakikat dan makna dari sebuah nama atau sifat Allah Swt. 

4. al-Qadr al-Musytarak78  

al-Qadr al-Musytarak adalah adanya batasan makna yang sama dalam sebuah 

lafaz ketika digunakan untuk dua hal yang berbeda. Alur pemahaman ini digunakan 

oleh para Ulama Salaf untuk menjelaskan bahwa kesamaan nama tidak 

mengharuskan adanya kesamaan pada objek penamaan. Ibnu Khuzaimah dalam Kitab 

Tauhid-nya menjelaskan bahwa satu nama bisa dipakai untuk dua hal yang berbeda, 

                                                             
75 Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad Ahmad, hadis nomor 3590, 4087 dam 4368., 

Muhammad bin ‘Isa Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi, hadis nomor 3238 dan 3239. 
76 Muḥammad bin Ismail al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, hadis nomor 4811. 
77 Abdullāh bin Aḥmad bin Ḥanbal, al-Sunnah, (Cet. I; Dammām: Dār Ibnul Qayyim, 1406H-

1986M), h. 489. 
78 Fakhruddīn bin Zubair bin Ali, al-Tauḍīḥāt al-Aṡariyyah li Matni al-Risālah al-

Tadmuriyyah, h. 83-93.  
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لِمٍ ليَْسَ كُلُّ مَا وَقعََ عَليَْهِ اسْمُ الْيدَِ جَازَ أنَْ يشَُبَّهَ وَيمَُثَّلَ إحِْدىَ الْيدَيَْنِ باِلْأخُْرَى، وَكُلُّ عَا

فةَِ، بِلغُةَِ الْعرََبِ، فاَلْعِلْمُ عِنْدهَُ مُحِيطٌ: أنََّ الِاسْمَ الْوَاحِدَ قدَْ يقَعَُ عَلىَ الشَّيْئَ  يْنِ مُخْتلَِفِي الص ِ

 79.مُتبَاَيِنيِ الْمَعاَنيِ
 

Artinya: 
Tidak semua objek yang disebut dengan tangan bisa diserupakan dan 
disamakan antara tangan dengan tangan yang lainnya. Semua yang paham 
bahasa arab, dia tahu bahwa satu nama bisa dipakai untuk dua hal yang 
berbeda sifat dan berjauhan maknanya. 

Al-Qadr al-Musytarak disini dijelaskan oleh Ibnu Khuzaimah bahwa semua 

yang paham bahasa arab sudah mengerti jika satu nama bisa digunakan untuk dua hal 

yang berbeda sifat dan berjauhan maknanya. Pemahaman terhadap al-Qadr al-

Musytarak ini akan menghilangkan tasybih. 

Ibnu Taimiyah mencoba memberikan contoh al-Qadr al-Musytarak pada 

nama Allah al-Ḥayy (Maha Hidup), 

ى الله نفسه حيًّا، فقال: }اللَّهُ لاَ إلِهََ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقيَُّومُ{ وس ى بعض عباده فقد سم  م 

ِ{ وليس هذا الحي  مثل  حياً، فقال: }يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَي تِِ وَيخُْرِجُ الْمَي تَِ مِنَ الْحَي 

{ اسم لله مختص به، وقوله }يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَي تِِ{  هذا الحي، لأن قوله }الْحَيُّ

دا عن التخصيص، ولكن  يتفقان إذا أطُلقا  اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما وجُر ِ

ى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرًا مشتركا  ليس للمطق مسم 

بين المسميين، وعند الاختصاص يقي د ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق، 

ولا بد  من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفُهم منها ما دل   والمخلوق عن الخالق.

الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل  عليه بالإضافة والاختصاص، المانعة من عليه 

  80مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى.
Artinya: 

Allah menamai diri-Nya Ḥayyan (Maha Hidup), Ia berfirman, “Allah yang 

tidak ada Tuhan selain-Nya, Maha Hidup lagi Maha Qayyūm,” dan Allah 

                                                             
79 Muḥammad bin Isḥāq bin Khuzaimah, Kitāb al-Tauḥīd, h. 125. 
80 Fakhruddīn bin Zubair bin Ali, al-Tauḍīḥāt al-Aṡariyyah li Matni al-Risālah al-

Tadmuriyyah, h. 89. 
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menamakan sebagian hamba-Nya juga dengan Ḥayyan, Allah berfirman, “Dia 

yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan Dia yang mengeluarkan 
yang mati dari yang hidup.” Hidup yang itu tidak sama dengan hidup yang ini, 

karena firman-Nya al-Ḥayyu merupakan nama untuk Allah, khusus untuk-
Nya, dan firman-Nya, “Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati,” adalah 

nama untuk yang hidup dari makhluk-Nya dan khusus untuk makhluk 
tersebut. Keduanya akan sama jika dimutlakkan dan dikosongkan dari 
pengkhususan. Karena sesuatu yang mutlak81 tidak ada bentuk realnya, namun 
akal akan memahami dari yang mutlak tersebut batasan makna bersama antara 
dua objek penamaan, dan ketika disandarkan ia akan diikat dengan sesuatu 
yang membedakannya antara Khalik dan makhluk, dan seperti inilah dalam 
semua nama dan sifat Allah, akan dipahami darinya sesuatu yang 
menunjukkan makna dari nama tersebut ketika namanya sama, dan ketika 
disandarkan akan menunjukkan sebuah perbedaan yang memutus peluang 
adanya kesamaan makhluk dengan khalik pada sesuatu yang menjadi 
kekhususan-kekhususan-Nya Subhanahu wa Ta’ala. 

Disini Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa perbedaannya akan jelas ketika satu 

lafaz disandarkan (iḍāfah) pada dua hal yang berbeda. Ketika sebuah nama sudah 

disandarkan maka masing-masing memiliki karakteristik dan kekhususan (khaṣāiṣ) 

yang berbeda dengan yang lain. 

Ibnu Taimiyah mengungkap bahwa ada makna yang dapat ditangkap ketika 

mendengar lafaz-lafaz ayat dan hadis Asmā’ wa Ṣifāt. Karena lafaz-lafaz tersebut 

digunakan juga pada selain Allah. Makna yang dapat ditangkap itulah yang 

diistilahkan oleh para ulama sebagai al-Qadr al-Musytarak. Yakni adanya satu 

ukuran tertentu dalam makna lafaz yang bisa dipahami. Dan itulah maksud dari 

penyebutan nama-nama dan sifat-sifat-Nya di dalam al-Qur’an dan Hadis, yakni agar 

dapat dipahami dan kemudian ditadaburi. 

                                                             
81 sebuah nama jika disebut sendiri tanpa disandarkan pada apapun. 
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5. Tanpa Taḥrīf 82 

Kata Taḥrīf dalam bahasa arab bermakna mengubah,83 dan yang dimaksud 

disini adalah mengubah kalam Allah baik lafaz maupun maknanya. Menurut 

Kelompok Salafiyah yang banyak terjadi adalah Taḥrīf al-Ma’nawī, perubahan 

makna. Yakni dengan mengubah lafaz dari maknanya yang benar. Seperti mengubah 

makna tangan pada firman Allah,  

 (58... ) بيِدَيََّ  خَلقَْتُ  لِمَا تسَْجُدَ  أنَْ  مَنعَكََ  مَا ياَإِبْلِيسُ  قاَلَ 

 
 
Terjemahnya: 

Apa yang menghalangi kamu wahai Iblis untuk sujud kepada yang Aku 
ciptakan dengan kedua tangan-Ku?84  

Menjadi bermakna kekuasaan dan bukan tangan Allah.85 Taḥrīf Ma’nawiy 

seperti ini keliru menurut Kelompok Salafiyah, karena ini memalingkan makna dari 

zahirnya tanpa dalil yang jelas.86 

6. Tanpa Ta’ṭīl87 

                                                             
82 Muhammad Bakarim, Wasathiyah Ahl al-Sunnah Baina al-Firaq, h. 368. 
83 Muḥammad bin Ya’qūb al-Fairuz Abādī, al-Qāmūs al-Muḥīṭ, (Cet. VIII; Beirut: Muassasah 

al-Risālah, 1426H-2005M), h. 1023. 
84 Lihat QS Shad/38: 75., Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 457. 
85 Fakhruddīn bin Zubair bin Ali, al-Tauḍīḥāt al-Aṡariyyah li Matni al-Risālah al-

Tadmuriyyah, h. 43. 
86 Muḥammad bin Ibrāhīm al-Ḥamd, Rasā’il fi al-‘Aqīdah, h. 211. 
87 Muhammad Bakarim, Wasathiyah Ahl al-Sunnah Baina al-Firaq, h. 368. 
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Kata Ta’ṭīl berasal dari kata al-‘Aṭl yang bermakna kosong dan ditinggalkan. 

Seperti diungkap dalam al-Qur’an, wa bi’rin mu’aṭṭalatin, “Dan sumur yang kosong,” 

karena ditinggalkan oleh penduduk sekitar dan tidak digunakan lagi.88 Secara istilah 

Ta’ṭīl adalah mengingkari apa yang wajib untuk Allah berupa nama-nama dan sifat-

sifat-Nya atau mengingkari sebagiannya.89 

Ta’ṭīl dan Taḥrīf maknanya hampir sama, yakni menafikan makna yang benar. 

Menafikan makna yang benar dan dibarengi dengan menetapkan makna lain yang 

keliru dan kurang tepat ini diistilahkan oleh Kelompok Salafiyah sebagai Ta’ṭīl yang 

bercorak tahrif. Sedangkan menafikan makna yang benar dan tidak menetapkan 

makna apapun, ini disebut sebagai Taḥrīf yang bercorak tafwīḍ.90 

7. Tanpa Takyīf91 

Takyīf diambil dari kata Kaifa yang bermakna bentuk atau gambaran tertentu. 

Takyīf disini adalah meyakini adanya bentuk atau gambaran tertentu dari sifat-sifat 

Allah atau bertanya tentang sifat tersebut dengan kata Kaifa, bagaimana.92 Poin ini 

menegaskan pembahasan yang sudah disebutkan pada nomor dua di atas. Yakni 

menyerahkan kaifiyah sifat kepada Allah Swt. 

                                                             
88 Lihat QS al-Hajj/22: 45., Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 337. 
89 Muḥammad bin Ibrāhīm al-Ḥamd, Rasā’il fi al-‘Aqīdah, h. 210. 
90 Fakhruddīn bin Zubair bin Ali, al-Tauḍīḥāt al-Aṡariyyah li Matni al-Risālah al-

Tadmuriyyah, h. 43. 
91 Muhammad Bakarim, Wasathiyah Ahl al-Sunnah Baina al-Firaq, h. 368. 
92 Fakhruddīn bin Zubair bin Ali, al-Tauḍīḥāt al-Aṡariyyah li Matni al-Risālah al-

Tadmuriyyah, h. 41. 
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Imam Tirmiżi dalam Sunannya ketika meriwayatkan hadis mengenai sedekah 

yang diterima oleh Allah dengan Tangan Kanan-Nya. Beliau menegaskan bahwa 

riwayat-riwayat mengenai sifat-sifat Allah tidak boleh ditanyakan bagaimana dan 

seperti apa, 

وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من 

الصفات: ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا: قد تثبت 

[ هكذا روي عن 24الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال: كيف ]ص:

مالك، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها 

أهل السنة والجماعة، وأما الجهمية فأنكرت بلً كيف "، وهكذا قول أهل العلم من 

هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه، وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه 

اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل 

  93.قوةالعلم، وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا: إن معنى اليد هاهنا ال
Artinya: 

Para Ulama berkata tentang hadis ini dan juga yang serupa dengannya berupa 
riwayat-riwayat tentang sifat-sifat Allah dan turunnya al-Rabb Tabāraka wa 

Ta’ālā di setiap malam ke langit dunia, mereka mengatakan bahwa riwayat-
riwayat ini telah sahih, harus diimani, tidak boleh disangka yang tidak-tidak 
dan tidak dikatakan bagaimana dan seperti apa. Beginilah yang diriwayatkan 
dari Mālik, Sufyān bin ‘Uyainah, dan Abdullāh bin Mubārak. Mereka berkata 
tentang hadis-hadis ini, pahamilah ia seperti itu tanpa bertanya bagaimana. 
Dan seperti inilah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, adapun Jahmiyah 
mereka ingkari riwayat-riwayat ini, mereka katakan bahwa ini adalah tasybīh. 
Allah Azza wa Jallā telah menyebut dalam beberapa tempat dalam kitab-Nya 
tentang tangan, pendengaran dan penglihatan, Jahmiyah mentakwil ayat-ayat 
tersebut dan menafsirkannya dengan yang tidak ditafsirkan oleh para ulama. 
Mereka katakan bahwa Allah tidak menciptakan Adam dengan tangan-Nya, 
dan mereka katakan bahwa makna tangan disini adalah kekuatan. 

Imam Tirmiżi menegaskan bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah memahami 

sifat-sifat Allah dengan tanpa taktif. Beliau bahkan menyangsikan pemahaman 

Jahmiyah yang tentu berbeda dengan Ahlussunnah, dimana mereka menganggap 

                                                             
93 Muḥammad bin ‘Isa al-Tirmiżī, Sunan al-Tirmiżī, jilid 1, h. 128-129. 
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penetapan pada sifat Allah sesuai dengan makna zahirnya akan berujung pada 

tasybih. Imam Tirmiżi juga menegasikan pemahaman takwil Jahmiyah yang 

membawa makna sifat kepada makna lain seperti tangan menjadi kekuatan. Dimana 

hal ini membuat Jahmiyah berani mengklaim bahwa Allah tidak menciptakan Nabi 

Adam dengan tangan-Nya. 

8. Tanpa Tamṡīl94 

Tamṡīl adalah menyamakan dan menyerupakan antara khalik dengan 

makhluk. Dan ini ada dua jenis: 

a. Menyamakan khalik dengan makhluk seperti yang dilakukan oleh 

kelompok-kelompok Musyabbihah dan Mujassimah, Hisyāmiyyah,95 

Jawāliqiyyah,96 Jawāribiyyah97 dan yang lainnya.  

b. Menyamakan makhluk dengan khalik seperti yang dilakukan oleh Kaum 

Nasrani terhadap Nabi Isa alaihis salām. Beberapa ayat di dalam al-

Qur’an menafikan jenis yang kedua ini. 

Kelompok Salafiyah, seperti dalam penjelasan pada beberapa poin di atas 

melarang Tamṡīl dengan dua jenisnya ini. Karena sangat jelas al-Qur’an 
                                                             

94 Muhammad Bakarim, Wasathiyah Ahl al-Sunnah Baina al-Firaq, h. 368. 
95 Pengikut Hisyām bin al-Ḥakam al-Rāfiḍī, berkeyakinan tajsīm, ia meyakini bahwa Allah 

memiliki daging dan darah. Mereka memiliki banyak penyimpangan. Lihat Ali bin Aḥmad bin Sa’īd 

bin Ḥazm, al-Faṣl Fī al-Milal wa al-Niḥal, jilid 2, h. 269. 
96 Pengikut Hisyām bin Sālim al-Jawāliqī. Orang pertama yang berkeyakinan tajsīm, seorang 

Rāfiḍah. Lihat Abul Ḥasan al-Asy’ari, Maqālāt al-Islāmiyyīn, jilid 1, h. 109. 
97 Pengikuti Dāwud al-Jawāribī, seorang tokoh Rāfiḍah yang menyerupakan Allah dengan 

segala sesuatu. Lihat al-Żahabī, Mīzān al-I’tidāl, jilid 2, h. 23. 
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melarangnya. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Sehingga dapat 

disimpulkan, Teologi Salafiyah sangat jauh dari Tamṡīl dan Tasybih. Namun 

disayangkan, beberapa kelompok pemikiran lain terutama Jahmiyah tetap 

menuduhnya sebagai Musyabbihah seperti yang dijelaskan oleh Imam Tirmiżi pada 

poin sebelumnya. 

Kedua: Nafi 

al-Nafyu yakni menafikan atau menegasikan yang berarti meniadakan. Poin 

kedua ini termasuk metode Kelompok Salafiyah dalam memahami Asmā’ wa Ṣifāt 

yaitu menafikan apa yang Allah nafikan dalam kitab-Nya atau dinafikan oleh Rasul-

Nya. 

Kelompok Salafiyah menjadikan al-Qur’an dan Sunnah sebagai imam mereka 

dalam memahami Asmā’ wa Ṣifāt. Mereka menyifati Allah sesuai dengan yang Allah 

sifati untuk diri-Nya atau apa yang disifati oleh Rasulullah baik itu Nafyu maupun 

Iṡbāt.  

Syekh Muḥammad bin Ibrāhīm al-Ḥamd menambahkan bahwa dalam 

melakukan penafian sesuai yang Allah dan Rasul-Nya nafikan harus diikuti dengan 

meyakini sempurnanya kebalikan sifat yang dinafikan. 

ت نقص تنافي كماله الواجب؛ فجميع صفات إن كل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفا...

النقص كالعجز والنوم والموت ممتنعة على الله تعالى لوجوب كماله، وما نفاه عن 

نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية، وإثبات كمال ضدها؛ وذلك أن النفي 
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ً لصفة ثبوتية يحُمد عليها  فالله. المحض لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا

سبحانه وتعالى في آية الكرسي نفي عن نفسه )السنة والنوم( لكمال حياته وقيوميته، 

وفي الآية الثانية نفى نفسه )اللغوب( وهو التعب؛ لكمال قوته وقدرته، فالنفي هنا 

  98متضمن لصفة كمال.

Artinya: 
Semua yang Allah nafikan dari diri-Nya merupakan sifat kekurangan yang 
menegasikan kesempurnaan-Nya. Maka semua sifat kurang tersebut berupa 
kelemahan, tidur dan mati ini tidak mungkin terjadi pada Allah dikarenakan 
kesempurnaan-Nya. Apa yang Allah nafikan dari diri-Nya maka yang 
dimaksudkan adalah menafikan sifat tersebut serta menetapkan sempurnanya 
kebalikan dari sifat yang dinafikan tadi. Karena penafian semata tidak 
menandakan kesempurnaan kecuali jika terkandung penetapan pada sebuah 
sifat yang dipuji. Allah dalam ayat kursi menafikan dari diri-Nya kantuk dan 
tidur karena kehidupan-Nya yang sempurna. Dalam ayat lain Allah nafikan 
al-Lugūb (letih) dari diri-Nya, itu karena kekuatan-Nya dan kuasa-Nya yang 
sempurna. Maka penafian disini mengandung penetapan terhadap sifat-Nya 
yang sempurna. 

Ibnu Taimiyah menyebutkan alasan mengapa penafian semata tidak cukup 

dan tidak menandakan bahwa itu sebuah kelebihan atau pujian yang layak, dalam 

Majmū’ Fatāwā-nya beliau mengatakan, 

وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتاً، وإلا فمجرد 

ن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس النفي ليس فيه مدح ولا كمال؛ لأ

 بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل: ليس بشيء، فضلًً عن أن يكون مدحاً أو كمالاً.
ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم، والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف 

 99.بمدح ولا كمال
 

Artinya: 
Harus diketahui bahwa nafyu bukanlah pujian dan bukan pula kesempurnaan 
kecuali jika mengandung iṡbāt. Penafian semata tiada ada pujiannya dan tidak 
ada kesempurnaan padanya, karena penafian semata hanya menunjukkan 
sebuah ketiadaan dan ketiadaan itu bukan sesuatu, sedangkan yang bukan 
sesuatu itu adalah seperti yang dikatakan, tidak ada apa-apanya, apalagi jika 
mau disebut sebagai pujian atau kesempurnaan. Karena penafian semata 

                                                             
98 Muḥammad bin Ibrāhīm al-Ḥamd, Rasā’il fi al-‘Aqīdah, h. 181. 
99 Aḥmad bin Abdul Ḥalīm al-Ḥarrānī Ibnu Taimiyah, Majmū’ Fatāwā, jilid 3, h. 35. 
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digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang tidak ada (al-Ma’dūm) dan 
sesuatu yang terhalangi (al-Mumtani’). Al-Ma’dum dan Al-Mumtani’ itu 

tidak menggambarkan sebuah pujian atau kesempurnaan. 

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa penafian semata terhadap sesuatu hanyalah 

menggambarkan sebuah kekosongan dan ketiadaan. Dan sesuatu yang kosong atau 

tiada bukanlah sebuah kelebihan yang patut dipuji. Karena itu, menafikan sifat Allah 

seperti yang Allah atau Rasul-Nya nafikan harus diikuti dengan meyakini 

kesempurnaan dari kebalikan sifat yang dinafikan. Seperti penafian terhadap sifat 

kantuk dan tidur dari Allah, karena sebaliknya, Allah memiliki kehidupan yang maha 

sempurna. Allah tidak dihinggapi rasa letih, karena sebaliknya Allah memiliki 

kekuatan yang maha sempurna. 

Ketiga: Tawaqquf 

Al-Tawaqquf berarti berhenti pada suatu masalah dan tidak memutuskan pada 

satu pendapat tertentu. Dalam memahami Asmā’ wa Ṣifāt metode ini digunakan oleh 

Kelompok Salafiyah pada masalah yang tidak ada dalilnya baik itu dalil itsbat 

maupun dalil nafyu berupa lafaz-lafaz yang diperdebatkan oleh para mutakalimin 

seperti al-Jihhah (arah), al-Ḥiyyaz (meliputi), al-Makān (tempat) dan al-Jism 

(badan). Metode mereka tidak menetapkan lafaz-lafaz tersebut, juga tidak 

menafikannya karena tidak adanya dalil mengenai ini. Adapun maknanya harus 

dirinci terlebih dahulu, jika yang dimaksudkan adalah makna yang tidak layak untuk 

Allah, maka ini ditolak dan Allah disucikan dari hal tersebut. Dan jika makna yang 
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diinginkan itu adalah makna yang benar dan layak sesuai dengan keagungan Allah 

maka maknanya diterima. 100 

Seperti lafaz al-Jihhah, tidak ditemukan dalilnya baik di al-Qur’an maupun 

Hadis. Begitu juga tidak ditemukan dalam perkataan sahabat dan tabi’in baik iṡbāt 

maupun nafyu. Namun ketika muncul nafyu dari kelompok yang berkyakinan ḥulūl 

(bersatunya Allah dengan makhluk) dan yang menafikan ketinggian Allah. Ini 

merupakan makna yang tidak benar menurut Ulama Salafiyah. Karena itu mereka 

beranggapan bahwa dalam masalah ini harus tawaqquf dalam iṡbāt maupun nafyu-

nya sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan dari lafaz tersebut.101 

Makna yang benar menurut Ulama Salafiyah jika yang dimaksud dari kata al-

Jihhah adalah menetapkan sifat ‘Uluwwullāh dan al-Fauqiyyah (ketinggian Allah di 

atas makhluk-Nya) serta al-Istiwā’, al-‘Urūj dan al-Ṣu’ūd (naik menuju Allah). Jika 

demikian yang dimaksud maka wajib menetapkan al-Jihhah dengan makna ini. 

Adapun jika yang dimaksud adalah kekosongan ilmu-Nya di arah yang lain, 

atau bahwa makhluk meliputi-Nya. Ini merupakan makna yang tidak benar, karena 

itu wajib menafikan al-Jihhah dengan makna yang seperti ini. 

                                                             
100 Muḥammad bin Ibrāhīm al-Ḥamd, Rasā’il fi al-‘Aqīdah, h. 182-183. 
101 Abdul Azīz al-Tharīfī, al-Khurrāsaniyyah fī Syarḥ ‘Aqīdat al-Rāziyyaini, (Cet. I; Riyāḍ: 

Maktabah Dār al-Minhāj, 1437H), h. 305-306. 
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Sebagian ulama menetapkan kata al-Jihhah dengan makna yang benar seperti 

al-Qāḍī ‘Iyāḍ dan Imam al-Nawawī.102 Abdul Qadir al-Jailānī juga menetapkan kata 

al-Jihhah dengan makna yang benar. Beliau berkata,  

وهو بجهة العلو مستو على العرش وكونه عز وجل على العرش مذكور في كل 

  103كتاب أنزل على كل نبي أرسل.

Artinya: 
Dan Dia berada pada arah atas (Jihhat al-‘Uluww), Istiwā’  di atas ‘Arsy. 

Keberadaan-Nya di atas ‘Arsy disebutkan pada semua kitab yang telah 

diturunkan dan oleh semua Nabi yang telah diutus, tanpa kaif (mengetahui 
cara-Nya). 

Termasuk dari kalangan mutakalimin yang menetapkan kata al-Jihhah adalah 

Ibnu Rusyd. Beliau mengatakan,  

  104ظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة.

Artinya: 
Zahir dari syariat ini semuanya berkonsekuensi pada penetapan al-Jihhah. 

Begitu juga dengan lafaz-lafaz lainnya, makna yang diinginkan di balik lafaz 

teersebut perlu dirinci. Namun, mencukupkan diri dengan lafaz yang disebutkan 

dalam wahyu lebih selamat dalam beragama dan lebih kokoh dalam berakidah 

daripada menggunakan lafaz-lafaz yang tidak bersumber dari wahyu dimana 

                                                             
102 Abdul Azīz al-Tharīfī, al-Khurrāsaniyyah fī Syarḥ ‘Aqīdat al-Rāziyyaini, h. 306. 
103 Abdul Qādir al-Jailānī al-Ḥanbalī, al-Gunyah li Ṭālibi Ṭarīq al-Ḥaqq Azza wa Jalla, (Cet. 

I; Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1417H-1997M), jilid 1, h. 153. 
104 Ibnu Rusyd al-Ḥafīd, Manāhij al-Adillah fi ‘Aqāid al-Millah, (Cet. II; Mesir: Maktabah al-

Anjlu al-Miṣriyyah, 1964M), h. 145. Lihat juga Aḥmad bin Abdul Ḥalīm al-Ḥarrānī Ibnu Taimiyah, 
Dar’u Ta’āruḍ al-‘Aql wa al-Naql, jilid 6, h. 213. 
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kebanyakannya mengarah pada konsekuensi yang tidak benar atau makna-makna 

yang rusak.105 

B. Kaidah-Kaidah Salafiyah dalam Memahami Asmā’ wa Ṣifāt  

Ulama Salafiyah merumuskan kaidah-kaidah untuk memahami Asmā’ wa 

Ṣifāt. Di antaranya Ibnu Taimiyah dalam Risālah Tadmuriyah-nya. Syekh 

Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṡaimīn menyusun kaidah-kaidah tersebut dalam kitabnya, 

al-Qawā’id al-Muṡlā fī Sifātillāh Ta’ālā wa Asmā’ihi al-Ḥusnā dan juga yang 

lainnya. 

Kaidah-kaidah tersebut dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama kaidah-

kaidah mengenai asmaulhusna. Sedangkan bagian kedua kaidah-kaidah mengenai 

Sifat-sifat Allah Swt. yang diuraikan sebagaimana berikut: 

1. Kaidah-kaidah Dalam Memahami Asmā’ 

a) Semua Nama-nama Allah adalah maha indah106 

Nama-nama Allah Swt. semuanya menunjukkan kesempurnaan dan tidak ada 

celah yang mengarah pada makna kekurangan dari sisi manapun. Karena ada lafaz 

yang pada dasarnya menunjukkan kekurangan, maka yang seperti ini Allah disucikan 

dari hal tersebut. Dan ada juga yang menunjukkan puncak kesempurnaan, inilah yang 

menunjukkan pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Swt. Namun ada juga yang 

menunjukkan pada kesempurnaan namun disisi lain mengandung makna negatif. 

                                                             
105 Abdul Azīz al-Tharīfī, al-Khurrāsaniyyah fī Syarḥ ‘Aqīdat al-Rāziyyaini, h. 308. 
106 Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, al-Qawaid al-Mutsla fi Shifatillahi Ta’ala wa Asmaihi 

al-Husna, h. 11. 
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Karena itu Allah tidak dinamai dengan lafaz tersebut, seperti al-Mutakallim (Yang 

berbicara) atau al-Syā’iy (Yang menghendaki), al-Mākir (Pembuat makar). Tapi 

dikabarkan tentang-Nya bahwa Allah yatakallam (berbicara), syā’a (menghendaki), 

yamkuru (membuat makar).107 

Al-Ḥayyu (Maha Hidup) merupakan di antara nama Allah yang Maha Indah. 

Nama tersebut bermakna kehidupan sempurna yang tidak didahului dengan ketiadaan 

dan tidak disudahi dengan kehancuran. Kehidupan yang disertai dengan sifat-sifat 

yang sempurna berupa al-‘Ilmu, al-Qudrah, al-Sam’u, al-Baṣar dan yang lainnya.108 

Contoh lain pada nama-Nya, al-‘Alīm (Maha Mengetahui) mengandung 

makna ilmu yang sempurna yang tidak didahului dengan kebodohan dan tidak 

dibarengi dengan lupa. Ilmu yang maha luas meliputi segalanya baik tentang 

perbuatan-perbuatan-Nya maupun perbuatan-perbuatan hamba-Nya. Dan seperti ini 

pada nama-nama Allah yang lain.109 

b) Nama-nama Allah jika menunjukkan pada sifat yang muta’addin 

(membutuhkan objek) maka nama tersebut mengandung tiga hal:110 

1) Penetapan atas nama tersebut 

2) Penetapan sifat yang terkandung dalam nama Allah 

                                                             
107 Muhammad bin Ibrahim al-Hamd, Rasail fi al-‘Aqidah, h. 191. 
108 Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, al-Qawaid al-Mutsla fi Shifatillahi Ta’ala wa Asmaihi 

al-Husna, h. 11. 
109 Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, al-Qawaid al-Mutsla fi Shifatillahi Ta’ala wa Asmaihi 

al-Husna, h. 11. 
110 Muhammad bin Ibrahim al-Hamd, Rasail fi al-‘Aqidah, h. 192-193. 



 
 

112 
 

3) Penetapan hukum dan konsekuensi dari nama tersebut 

Contohnya, nama Allah al-Samī’ (Maha Mendengar) mengandung penetapan 

atas nama tersebut, yakni al-Samī’ sebagai nama Allah Swt. kemudian penetapan 

sifat al-Sam’u (pendengaran) dan juga penetapan terhadap hukum dan 

konsekuensinya bahwa Allah mendengar yang tersembunyi, samar-samar dan yang 

terang-terangan. Dan seperti ini pada nama Allah yang lain jika nama tersebut 

merupakan al-Asmā’ al-Muta’addiyah (nama yang membutuhkan objek). 

Namun jika nama tersebut menunjukkan pada sifat yang lāzim (tidak butuh 

ojek) maka ia hanya mengandung dua hal: 

1) Penetapan atas nama tersebut 

2) Penetapan sifat yang terkandung dalam nama Allah 

Seperti nama Allah Swt., al-Ḥayyu mengandung penetapan nama tersebut 

sebagai nama Allah dan penetapan al-Ḥayāh sebagai sifat-Nya. 

c) Nama-nama Allah menunjukkan pada Dzat-Nya dan Sifat-Nya dan itu 

dipahami dengan Dalālah Muṭābaqah, Taḍammun dan Iltizām.111 

Dalālah Muṭābaqah: menafsirkan nama Allah dengan semua maknanya. 

Dalālah Taḍammun: menafsirkan nama Allah dengan sebagian maknanya. 

                                                             
111 Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, al-Qawaid al-Mutsla fi Shifatillahi Ta’ala wa Asmaihi 

al-Husna, h. 17. 
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Dalālah Iltizām: bahwa nama Allah menunjukkan pada nama-Nya yang lain 

atau sifat-Nya. 

Seperti nama Allah, al-Khāliq secara Muṭābaqah ini menunjukkan sifat Al-

Khalq (mencipta), secara Taḍammun ini menunjukkan Dzat Allah dan nama tersebut 

menunjukkan pada dua sifat Al-‘Ilmu dan Al-Qudrah secara Iltizām. 

d) Nama-nama Allah adalah Tauqīfiyyah112 

Maknanya bahwa nama-nama Allah harus bersumber dari al-Qur’an dan 

Sunnah. Karena itu Allah tidak dinamai kecuali dengan nama yang Ia berikan sendiri 

untuk-Nya atau yang dikabarkan oleh Rasul-Nya. Karena akal tidak mungkin 

menjangkau nama-nama yang layak disandang oleh Allah Swt. 

e) Nama-nama Allah tidak terbatas pada jumlah tertentu113 

Berdasarkan pada hadis,  

اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتهَ في كتابكِ أو علمته أحداً من  للهم  إني أسألكُ بكل ِ ا

 114خلقِك أو استأثرت به في علمِ الغيبِ عندك ، أن تجعلَ القرآنَ العظيمَ ربيعَ قلبي

Artinya: 
Ya Allah aku memohon dengan setiap nama milik-Mu yang Engkau namakan 
dengannya diri-Mu, atau engkau menurunkannya di kitab-Mu atau Engkau 
mengajarkannya pada seseorang dari ciptaan-Mu atau Engkau simpan pada 

                                                             
112 Muhammad Bakarim, Wasathiyah Ahl al-Sunnah Baina al-Firaq, h. 364-365. 
113 Muhammad bin Ibrahim al-Hamd, Rasail fi al-‘Aqidah, h. 195. 
114 Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, Musnad Aḥmad, Bab Musnad Abdillah bin Mas’ud, 

nomor hadis 4318, jilid 4, h. 215. 
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ilmu gaib di sisi-Mu agar Engkau menjadikan Al-Qur’an sebagai penyejuk 
jiwaku. 

Apa yang Allah simpan pada ilmu gaib di sisi-Nya tidak mungkin dapat 

dihitung atau dijangkau oleh seseorang. Adapun hadis lain yang menyebutkan bahwa 

Allah memiliki 99 nama tidak berarti membatasi jumlah nama-nama Allah.  

2. Kaidah-kaidah Dalam Memahami Ṣifāt 

a) Sifat-sifat Allah lebih banyak dari Nama-nama-Nya115 

Setiap Nama Allah mengandung sifat-Nya seperti yang dijelaskan pada 

Kaidah Nama-nama Allah yang ketiga. Dan Sifat-sifat-Nya ada yang berkaitan 

dengan perbuatan-perbuatan-Nya, sedangkan perbuatan-perbuatan Allah tidak ada 

akhirnya sebagaimana firman Allah Ta’ala dalam QS Luqman/31: 27, 

ا نفَِ  الْبحَْرُ يمَُدُّهٗ مِنْْۢ بعَْدِهٖ سَبْعةَُ ابَْحُرٍ مَّ دتَْ وَلوَْ انََّ مَا فىِ الْارَْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اقَْلًَمٌ وَّ

 116(45) كَلِمٰتُ اللّٰهِ ۗانَِّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيمٌْ 

Terjemahnya: 
Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan (menjadi 
tinta), ditambahkan kepadanya tujuh lautan (lagi) setelah (kering)nya, niscaya 
tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya 
Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. 

Misalnya adalah sifat-sifat Allah al-Majī’, al-Akhżu, al-Ityān, al-Imsāk, dan 

al-Baṭsyu. Allah disifati sesuai dengan yang terdapat dalam wahyu, namun tidak 

                                                             
115 Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, al-Qawaid al-Mutsla fi Shifatillahi Ta’ala wa Asmaihi 

al-Husna, h. 32-33. 
116 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 413. 
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dinamai dengan nama tersebut. Karena itu Allah tidak dinamai dengan al-Jā’iy, al-

Ātī, al-Bāṭisy, al-Ākhiż, al-Mumsik, al-Nāzil, al-Murīd, dan lainnya. Namun itu semua 

sebagai sifat-sifat Allah Swt.117 

b) Menetapkan Sifat-sifat Allah Swt. bukanlah Tasybīh118 

Para Ulama Salafiyah menyebutkan bahwa Tasybīh itu jika menyerupakan 

Allah dengan makhluk-Nya, misal dengan mengatakan bahwa tangan Allah seperti 

tangan makhluk seperti yang dijelaskan oleh Isḥāq bin Rahawaih sebagaimana 

dinukil oleh Imam Tirmiżi mengatakan, 

إذا قال: يد كيد، أو مثل يد، أو سمع كسمع، أو مثل سمع، فإذا قال: إنما يكون التشبيه 

سمع كسمع، أو مثل سمع، فهذا التشبيه، وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد، وسمع، 

  119.وبصر، ولا يقول كيف، ولا يقول مثل سمع، ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيها

Artinya: 
Tasybīh itu jika mengatakan tangan itu seperti tangan ini, pendengaran itu 
seperti pendengaran ini. Jika mengatakan pendengaran itu seperti 
pendengaran ini atau serupa dengan pendengaran ini maka itulah Tasybīh. 
Adapun jika ia mengatakan sebagaimana yang Allah firmankan, tangan, 
pendengaran, penglihatan dan tidak mengatakan bagaimana, juga tidak 
mengatakan serupa dengan pendengaran ini atau seperti pendengaran ini maka 
itu bukan Tasybīh. 

Nu’aim bin Ḥammād menegaskan bahwa mensifati Allah sebagaimana Allah 

menyifati diri-Nya sendiri atau disifati oleh Rasul-Nya bukanlah Tasybīh, beliau 

mengatakan,  

                                                             
117 Muhammad bin Ibrahim al-Hamd, Rasail fi al-‘Aqidah, h. 199. 
118 Muhammad Bakarim, Wasathiyah Ahl al-Sunnah Baina al-Firaq, h. 364. 
119 Muḥammad bin ‘Isa al-Tirmiżī, Sunan al-Tirmiżī, Kitab Abwab al-Shadaqah, Bab Ma Ja’a 

fi Fadhli al-Shadaqah, pada hadis nomor 662, juz 3, h. 41. 
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من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد شيئاً مما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما 

 120.ه أو تمثيلوصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبي
 

Artinya: 
Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya maka ia telah kafir, 
namun siapa yang mengingkari sedikitpun dari apa yang Allah sifatkan 
tentang diri-Nya ia juga telah kafir. Dan apa yang Allah sifatkan diri-Nya atau 
yang disifatkan oleh Rasul-Nya bukanlah Tasybīh dan Tamṡīl. 

Kaidah ini penting bagi Kelompok Salafiyah, karena sebagian mutakalimin 

menganggap bahwa mensifati Allah seperti apa adanya merupakan Tasybīh, karena 

keyakinan ini sebagian mutakalimin tersebut ada yang menafikan semua sifat-sifat 

Allah seperti kelompok Jahmiyah seperti diungkapkan oleh Imam Aḥmad bin Ḥanbal 

dalam kitab bantahannya terhadap Jahmiyah, al-Radd ‘Ala al-Jahmiyyah wa al-

Zanādiqah, 

بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله وزعم أن من وصف الله  

 121.كان كافرًا، وكان من المشبهة، فأضل بكلًمه بشرًا كثيرًا

Terjemahnya: 
Dan ia (Jahm) mengklaim bahwa siapa yang mensifati Allah dengan 
sesuatu yang Allah sifatkan diri-Nya dalam kitab-Nya atau dikabarkan 
oleh Rasul-Nya adalah kafir dan termasuk kalangan Musyabbihah, dengan 
perkataannya ini ia menyesatkan sangat banyak manusia. 

c) Isbat secara teperinci dan Nafyu secara umum122 

                                                             
120 Hibatullāh bin al-Ḥasan al-Lālika’ī, Syarḥ Uṣūl I’tiqād Ahlissunnah wa al-Jamā’ah, jilid3, 

h. 532, nomor riwayat 936. 
121 Lihat, Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, al-Radd ‘Ala al-Jahmiyyah wa al-Zanādiqah, 

jilid 1, h. 97. 
122 Muhammad bin Ibrahim al-Hamd, Rasail fi al-‘Aqidah, h. 182. 
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Metode al-Qur’an yang dibawa oleh Para Rasul dan diikuti oleh Salaf adalah 

isbat secara rinci pada sifat-sifat yang disebutkan seperti,  

 (11) الْبصَِيرُ  السَّمِيعُ  وَهُوَ ...

Terjemahnya: 
Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat,123  
 

 (4) الْحَكِيمُ  الْعلَِيمُ  وَهُوَ ... 
 

Terjemahnya: 
(Dia) Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana,124  

dan Nafyu secara umum seperti firman Allah Swt.,  

 (11... ) شَيْءٌ  كَمِثلِْهِ  ليَْسَ ... 

Terjemahnya: 
Dia tidaklah serupa dengan sesuatu apapun.125  

Seperti inilah yang banyak ditemukan dalam al-Qur’an.126 

Namun kadang ada beberapa kondisi yang terjadi adalah sebaliknya, Isbat 

secara umum seperti firman Allah,  

 (151... ) بِهَا فاَدعُْوهُ  الْحُسْنىَ الْأسَْمَاءُ  وَلِلَّهِ 

Terjemahnya: 
                                                             

123 Lihat QS Asy-Syura/42: 11., Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 484. 
124 Lihat QS Al-Tahrim/66: 2., Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 560. 
125 Lihat QS Asy-Syura/42: 11., Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 484. 
126 Fakhuruddin bin Ali bin Zubair Al-Mahasiy, Al-Taudhihat Al-Atsariyyah Li Matni Al-

Risalah Al-Tadmuriyyah, h. 52. 
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Dan milik Allah-lah nama-nama yang indah maka berdoalah kepada-Nya 
dengan itu.127  

dan nafyu secara terperinci seperti firman Allah,  

 (3) يوُلدَْ  وَلمَْ  يلَِدْ  لمَْ 

Terjemahnya: 
Dia tidak melahirkan dan Dia tidak pula dilahirkan,128  

dan firman-Nya,  

 (488... ) نوَْمٌ  وَلَا  سِنةٌَ  تأَخُْذهُُ  لَا ...  

Terjemahnya: 
Dia tidak dihinggapi rasa kantuk maupun tidur.129  

Meskipun ada, nafyu secara terperinci tidak banyak disebutkan kecuali pada 

kondisi-kondisi berikut:130 

1) Untuk membalas klaim para pendusta tentang Allah Swt., seperti firman-

Nya,  

 (11... ) وَلدٍَ  مِنْ  اللَّهُ  اتَّخَذَ  مَا

Terjemahnya: 
Allah tidaklah mengambil seorang anakpun.131 

                                                             
127 Lihat QS Al-A’raf/7: 180., Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 174. 
128 Lihat QS Al-Ikhlas/112: 3., Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 604. 
129 Lihat QS Al-Baqarah/2: 255., Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 42. 
130 Fakhruddīn bin al-Zubair al-Mahasī, Tauḍīḥāt al-Aṡariyyah li Matni al-Risālah 

Tadmuriyyah, h. 53. 
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2) Untuk menghindarkan prasangka tidak benar tentang Allah Swt., seperti 

pada firman-Nya,  

 لغُوُبٍ  مِنْ  مَسَّناَ وَمَا أيََّامٍ  سِتَّةِ  فيِ بيَْنهَُمَا وَمَا وَالْأرَْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلقَْناَ وَلقَدَْ 

(35) 

Terjemahnya: 
Dan Kami telah menciptakan langit dan bumi serta antara keduanya dalam 
masa enam hari dan Kami tidaklah dihinggapi rasa letih.132  

Karena orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Allah istirahat di hari 

ketujuh setelah menciptakan langit dan bumi. 

3) Ada sifat jika disandarkan pada makhluk merupakan kesempurnaan, dan 

akan disangka jika disandarkan pada Allah akan menjadi sebuah 

kesempurnaan juga, karena itu Allah menafikannya seperti pada firman-

Nya,  

 (3) يوُلدَْ  وَلمَْ  يلَِدْ  لمَْ 

Terjemahnya: 
Dia tidak melahirkan dan Dia tidak pula dilahirkan,133 

d) Komitmen dengan lafaz-lafaz syar’i yang terdapat dalam wahyu134 

                                                                                                                                                                              
131 Lihat QS Al-Mukminun/23: 91., Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 

348.  
132 Lihat QS Qaf/50: 38., Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 520. 
133 Lihat QS Al-Ikhlas/112: 3., Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 604. 
134 Muhammad Bakarim, Wasathiyah Ahl al-Sunnah Baina al-Firaq, h. 365. 
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Berusaha sedapat mungkin tidak memunculkan istilah-istilah baru dalam 

menjelaskan sifat-sifat Allah dan tawaqquf jika terdapat lafaz-lafaz baru seperti yang 

dijelaskan pada bagian Tawaqquf sebelumnya. Karena lafaz-lafaz syar’i yang 

bersumber dari wahyu merupakan jalan yang lebih selamat dalam berakidah.  

e)  Sifat-sifat Allah Swt. terbagi menjadi dua, Żātiyyah dan Fi’liyyah135 

1) Żātiyyah adalah sifat-sifat Allah yang senantiasa ada pada Allah, tidak 

terpisah dari-Nya seperti al-‘Ilmu, al-Qudrah, al-Sam’u, al-Baṣar, al-

‘Izzah, al-Ḥikmah, al-Wajhu, al-Yadain dan yang lainnya. 

2) Fi’liyyah atau disebut juga Ikhtiyāriyyah yakni sifat-sifat Allah yang 

berkaitan dengan kehendak Allah, jika berkehendak Allah lakukan dan 

jika tidak berkehendak maka Allah tidak melakukannya. Terjadi sesuai 

dengan kehendak Allah seperti Istiwā’ di atas ‘Arsy dan Nuzūl ke langit 

dunia. 

Namun ada juga sifat yang disebut Żātiyyah dan Fi’liyyah jika dilihat dari dua 

sisi. Jika dilihat pada asal sifat maka ia adalah Żātiyyah karena Allah senantiasa 

berbicara. Dan pada sisi perkataan-perkataan tertentu maka ia disebut Fi’liyyah 

karena perkataan Allah sesuai dengan kehendak-Nya, berbicara kapan saja Ia 

kehendaki. 

                                                             
135 Muhammad bin Ibrahim al-Hamd, Rasail fi al-‘Aqidah, h. 199. 
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f) Sifat-sifat Allah adalah Tauqīfiyyah136 

Sifat-sifat Allah harus bersumber dari wahyu, baik dari al-Qur’an maupun 

dari hadis. Dan itu diketahui dengan tiga cara:137 

1) Penyebutan sifat Allah secara langsung seperti dalam firman-Nya QS An-

Nisa’/4: 139, 

ةَ لِلّٰهِ جَمِيْعاً  ...   (931) فاَِنَّ الْعِزَّ

Terjemahnya: 
Maka sesungguhnya milik Allah semua kemuliaan itu. 138 

Menyebutkan sifat al-‘Izzah. 

Lalu pada firman-Nya dalam QS al-Żāriyāt/51: 58 

ةِ الْمَتِيْنُ انَِّ اللّٰهَ ...  اقُ ذوُ الْقوَُّ زَّ  (85) هُوَ الرَّ

Terjemahnya: 
Sesungguhnya Allah, Dialah Sang Maha Pemberi rezki yang memiliki 
kekuatatan yang Maha Dahsyat.139  

Menyebutkan bahwa Allah memiliki sifat al-Quwwah al-Matīn. 

Kemudian firman-Nya dalam QS al-An’am/6: 133. 

                                                             
136 Muhammad Bakarim, Wasathiyah Ahl al-Sunnah Baina al-Firaq, h. 364. 
137 Muhammad bin Ibrahim al-Hamd, Rasail fi al-‘Aqidah, h. 202. 
138 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 100. 
139 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 523. 
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حْمَةِ   (133... ) وَرَبُّكَ الْغنَيُِّ ذوُ الرَّ

Terjemahnya: 
Dan Rabbmu yang Maha Kaya lagi memiliki Rahmat.140  

Menyebutkan sifat al-Raḥmah. 

2) Sifat terkandung dalam Nama Allah 

Seperti nama Allah al-‘Azīz dan al-Gafūr dalam firman-Nya pada QS al-

Mulk/67: 2, 

 (4) وَهُوَ الْعزَِيْزُ الْغفَوُْرُ  ... 

Terjemahnya: 
Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.141  

Nama Allah al-‘Azīz mengandung sifat Allah al-‘Izzah dan al-Gafūr 

mengandung sifat al-Magfirah.  

3) Penyebutan perbuatan Allah yang menunjukkan sifat-Nya seperti firman-

Nya dalam QS Ṭāha/20: 5, 

حْمٰنُ عَلىَ الْعرَْشِ اسْتوَٰى  (8) الَرَّ

Terjemahnya: 
Al-Rahman istiwa di atas Arsy.142  

                                                             
140 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 145. 
141 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 562. 
142 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 312. 
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Menunjukkan sifat Allah, al-Istiwā’ di atas ‘Arsy. 

Juga dalam firman-Nya pada QS al-Fajr/89: 22, 

جَاءَٓ   (44) رَبُّكَ وَالْمَلكَُ صَفًّا صَفًّا   وَّ

Terjemahnya: 
Dan Rabbmu datang sedang para Malaikat baris bersaf-saf.143  

Menunjukkan sifat Allah al-Majī’. 

g) Kaidah 144القول في  بعض الصفات كالقول في بعض 

Makna dari kaidah ini adalah apa yang diyakini pada sebagian sifat harus 

diyakini sama pada sifat yang lain. Jika sebagian ditetapkan, maka sebagian yang lain 

harus ditetapkan juga. Jika dinafikan sebagian maka harus dinafikan sebagian yang 

lain juga. Dan jika menganggap bahwa kalau menetapkan sebagian sifat itu akan 

mengarah pada tasybīh, maka demikian juga pada sifat yang lain akan mengarah pada 

tasybīh. 

Contoh kaidah ini adalah “dialog” Ibnu Taimiyah dengan Asya’irah. Jika 

menetapkan sebagian sifat al-Sam’u, al-Baṣar, Irādah dan yang lainnya dengan 

hakikatnya lalu sebagiannya ditakwilkan, seperti maḥabbah, riḍā, gaḍab dan karāhah 

dengan keinginan Allah untuk memberikan nikmat atau balasan/azab maka 

                                                             
143 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 593. 
144 Fakhruddīn bin al-Zubair al-Mahasī, Tauḍīḥāt al-Aṡariyyah li Matni al-Risālah 

Tadmuriyyah, h. 104-105. 
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sebenarnya ini tidak ada bedanya antara yang ditetapkan dan yang ditakwilkan. Jika 

dikatakan bahwa Irādah Allah seperti dengan Irādah makhluk, maka demikian juga 

maḥabbah, riḍā, dan gaḍab-Nya dan inilah Tamṡīl. Namun jika dikatakan bahwa 

Allah memiliki Irādah yang layak untuk-Nya sebagaimana makhluk juga punya 

iradah yang layak untuk makhluk, maka demikian juga sifat maḥabbah, riḍā, dan 

gaḍab, Allah memiliki maḥabbah, riḍā, dan gaḍab yang layak untuk Allah dan 

makhluk punya maḥabbah, riḍā, dan gaḍab yang layak untuk makhluk. Namun kalau 

dikatakan lagi bahwa gaḍab itu naiknya darah dalam diri karena ingin membalas, 

maka Irādah juga seperti itu yakni kecondongan diri untuk meraih manfaat atau 

menolak mudarat. Kalau dijawab bahwa itu Irādah makhluk, maka dijawab balik, itu 

juga gaḍab makhluk.145 

h) Kaidah 146القول في الصفات كالقول في الذات 

Makna dari kaidah ini adalah apa yang wajib diyakini pada Dzat maka itu 

pula yang wajib diyakini pada Shifat. Seperti kita menetapkan Dzat yang layak untuk 

Allah, maka demikian juga kita tetapkan Shifat yang layak untuk Allah Azza wa 

Jalla. 

Contoh dari kaidah ini disebutkan pertanyaan, bagaimanakah cara Allah 

istiwā’ di ‘Arsy? Dijawab dengan kaidah yang disebutkan oleh Imam Mālik dan 

                                                             
145 Fakhruddīn bin al-Zubair al-Mahasī, Tauḍīḥāt al-Aṡariyyah li Matni al-Risālah 

Tadmuriyyah, h. 104-106. 
146 Fakhruddīn bin al-Zubair al-Mahasī, Tauḍīḥāt al-Aṡariyyah li Matni al-Risālah 

Tadmuriyyah, h.143-144. 
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Rabī’ah, Istiwā’ itu diketahui, namun caranya tidak diketahui, beriman tentang itu 

wajib dan bertanya tentang caranya adalah bid’ah. Begitu juga jika ditanya, bagaiman 

Rabb kita turun ke langit dunia? Maka dijawab dengan pertanyaan balik, 

bagaimanakah Allah? jika dijawab dengan tidak mengetahui hakikat Allah, maka kita 

jawab juga, kita tidak tahu cara turun-Nya Allah, karena jika ingin mengetahui cara 

turun Allah harus juga mengetahui hakikat Allah seperti apa. Karena itu turunan 

darinya. Maka bagaimana mungkin kita diminta untuk mengetahui cara 

mendengarnya Allah, cara melihat, bicara, istiwā’, dan turun sedangkan kita tidak 

mengetahui Dzat-Nya. Dan jika kita menetapkan bahwa Allah punya Dzat yang 

hakiki Maha Sempurna dan tidak menyerupai makhluk maka pada saat yang sama 

Allah juga memiliki pendengaran, penglihatan, kalām, nuzūl, dan istiwā’ yang Maha 

Sempurna dan tidak menyerupai pendengaran, penglihatan, kalām, nuzūl, dan istiwā’ 

makhluk.147 

i) Wajib membiarkan makna nash pada zahirnya dan tidak merubahnya dengan 

makna lain, terutama nash yang terkait dengan Ṣifāt.148 

Al-Qur’an diturunkan dengan bahasa arab, maka wajib dipahami sesuai 

makna zahir dalam bahasa arab, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu bukan 

maknanya atau yang memalingkannya ke makna yang lain. 

                                                             
147 Fakhruddīn bin al-Zubair al-Mahasī, Tauḍīḥāt al-Aṡariyyah li Matni al-Risālah 

Tadmuriyyah, h.143-144. 
148 Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṡaimīn, al-Qawāid al-Muṡlā fī Ṣifātillāhi Ta’ālā wa Asmāihi al-

Ḥusnā (Riyāḍ: Madār al-Waṭan, 1435), h. 46. 
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j) Makna zahir suatu nash adalah yang terbersit pertama kali dalam pikiran dan 

itu berbeda sesuai dengan konteksnya, atau jika ada tambahan dalam susunan 

kalimat. Satu kata akan berbeda maknya jika beda konteksnya.149 

Contohnya adalah perbedaan makna jika seseorang mengucapkan, “Saya buat 

ini dengan tanganku,” dengan firman Allah pada QS Shad/38: 75 , “Terhadap apa 

yang Aku ciptakan dengan tangan-Ku.”  Tangan yang pertama disandarkan pada 

makhluk, maka maknanya adalah tangan yang cocok untuk makhluk, namun pada 

ayat tadi disandarkan kepada Allah, maka tangan yang dimaksud adalah tangan yang 

layak untuk Allah. Dari sini pemahaman manusia terbagi menjadi tiga kelompok: 

1) Yang membawa makna zahir kepada makna yang benar dan layak untuk 

Allah SWT, lalu membiarkan dilalahnya seperti itu dan inilah kelompok 

Salafiyah. 

2) Yang membawa makna yang terbersit dari nash kepada makna yang batil 

yang tidak layak untuk Allah SWT, lalu membiarkan dilalahnya seperti itu 

dan inilah tasybih, mereka disebut musyabbihah. 

3) Yang membawa makna yang terbersit dari nash kepada makna yang batil 

yang tidak layak untuk Allah, dan itu tasybih lalu karena ini mereka 

mengingkari atau menafikan makna yang layak untuk Allah, mereka ini 

disebut Ahlu al-Ta’ṭīl. Karena mereka membuang makna zahir dari suatu 

nash lalu menyimpulkan makna yang mereka tentukan sendiri dengan 

akalnya. Lalu mereka namakan takwil, padahal sebenarnya ini adalah 

taḥrīf. 

                                                             
149 Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṡaimīn, al-Qawāid al-Muṡlā fī Ṣifātillāhi Ta’ālā wa Asmāihi al-

Ḥusnā, h. 50-55. 
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Berikut contoh yang disebutkan oleh Ibnu Uṡaimīn dalam permasalahan ini. 

Dimana kelompok Salafiyah dituding bahwa mereka juga melakukan takwil.150 Yakni 

hadis tentang jari al-Raḥmān,  

فهُُ حَيْثُ إنَّ قلُوُبَ بنَيِ آدمََ كُلَّهَا بيْنَ إِصْبعَيَْنِ مِن أصََابِعِ  حْمَنِ، كَقلَْبٍ وَاحِدٍ، يصَُر ِ الرَّ

 151يشََاءُ 

Artinya: 
Sesungguhnya hati anak cucu adam semuanya berada di antara dua jemari 
dari jari-jemari al-Raḥmān seperti satu hati yang Allah palingkan kemana saja 
yang Ia kehendaki. 

Menurut sebagian kelompok, makna hadis ini harus dipalingkan dari makna 

asalnya yang berarti jari secara hakikat. Sedangkan kelompok Salafiyah menetapkan 

bahwa jari al-Raḥmān yang dimaksud disini adalah jari Allah secara hakiki. Dan 

tidak berarti bahwa hati para hamba di antara dua jari al-Raḥmān itu mengharuskan 

adanya sentuhan untuk menggerakkan sesuatu. Seperti awan yang disebut berada di 

antara langit dan bumi, padahal awan tidak menyentuh langit dan juga tidak 

menyentuh bumi. Begitu juga tanah Badar disebut berada di antara Makkah dan 

Madinah padahal jarak keduanya dengan Badar sangat jauh. Karena itu, hati anak 

keturunan Adam semuanya berada di antara dua jari dan jari-jemari al-Raḥmān secara 

hakiki dan tidak harus terjadi sentuhan (mamāssah) serta penyatuan (ḥulūl) dan tidak 

sama dengan jari manusia. Ia adalah jari-Nya sebagaimana disebutkan dalam hadis 

dengan lafaz aṣābi’ yang layak sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah 

Swt.152 

 

                                                             
150 Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṡaimīn, al-Qawāid al-Muṡlā fī Ṣifātillāhi Ta’ālā wa Asmāihi al-

Ḥusnā, hal 65-75. 
151 Muslim bin Ḥajjāj al-Naisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Kitab al-Qadar, Bab Tashrif Allah Ta’ala 

al-Qulub Kaifa Sya’a, hadis nomor 2654. 
152 Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṡaimīn, al-Qawāid al-Muṡlā fī Ṣifātillāhi Ta’ālā wa Asmāihi al-

Ḥusnā, hal 67-68. 
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C. Posisi Teologi Salafiyah Terhadap Pengembangan Wacana Asmā’ wa Ṣifāt 

 
Kajian mengenai posisi teologi salafiyah disini bukan tentang berada 

dimanakah pemahaman Salafiyah di antara kelompok-kelompok pemikiran yang lain 

dalam memahami Asmā’ wa Ṣifāt, tapi sejauh mana pemikiran ini berpengaruh dalam 

pengembangan wacana Asmā’ wa Ṣifāt dalam dunia Islam. 

Pembahasan ini akan mencoba melihat sejarah perjalanan dan perkembangan 

pemikiran Kelompok Salafiyah tentang Asmā’ wa Ṣifāt untuk menilai bagaimana 

posisinya terhadap pengembangan wacana Asmā’ wa Ṣifāt dalam dunia Islam. 

Karenanya, kajian kali ini lebih kepada kajian histori tokoh-tokoh ulama Kelompok 

Salafiyah yang mengembangkan pemahaman tersebut. 

1. Imam Ahmad bin Hanbal 

Sejak awal Kelompok Salafiyah menegaskan bahwa pemahaman mereka 

terhadap Asmā’ wa Ṣifāt sama dengan yang diyakini dan difahami oleh para sahabat 

yang mereka terima dari Rasulullah Saw., seperti analisa Markaz Salaf Li al-Buḥūṡ 

wa al-Dirāsāt berikut, 

وعلماء الحديث المتقدمون الذين رووا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
أقوال وأفعال وتقريرات، ورووا آثار أصحابه وتابعيهم بالأسانيد، واعتنوا بدراستها 
رواية ودراية؛ هؤلاء العلماء هم الحجة في نقل ما كان عليه السلف لأنه قد حصل 

ممن جاء بعدهم؛ وقد حكى هؤلاء هذا المعتقد لهم من عِلْمِه ما لم يحصل لسواهم 
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في أسماء الله وصفاته عن الصحابة والتابعين، فدل ذلك على أنه هو مذهبهم الذي 
  153.ليس للناس بعده معتقد ولا رأي

Artinya: 
Para ulama hadis terdahulu yang meriwayatkan Sunnah Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan-
ketetapan, juga meriwayatkan atsar dari para sahabat dan tabi’in dengan 

sanadnya dan mereka berikan perhatian khusus dalam mempelajarinya baik 
itu dari sisi riwayat maupun dirayah, ulama-ulama tersebut adalah hujjah 
dalam menyampaikan apa yang dipahami oleh Salaf. Karena mereka telah 
mendapatkan pemahaman ilmu yang tidak didapatkan oleh selainnya yang 
datang setelah mereka. Para ulama tersebut telah meriwayatkan keyakinan 
mengenai Asmā’ wa Ṣifāt-Nya dari sahabat dan tabi’in. Ini membuktikan 

bahwa keyakinan tersebut itulah mazhab mereka. 
 

Para Khalifah semenjak masa Abu Bakar al-Shiddiq ra. hingga masa seratus 

tahun pertama Daulah Abbasiyah semuanya membawa ideologi Mazhab Salaf.154 Ini 

berlangsung sampai tahun 198 hijriyah, tahun ketika al-Makmun memegang kendali 

Khilafah Abbasiyah. Sang Khalifah dekat dengan tokoh-tokoh Muktazilah seperti 

Ahmad bin Abi Duad.155  

Sebab kedekatannya dengan tokoh Muktazilah adalah karena al-Makmun 

merupakan murid dari Abu Hudzail al-‘Allaf, seorang tokoh Muktazilah pada 

masanya. Kedekatannya dengan tokoh-tokoh Mutazilah dan pengaruh mereka 

terhadap sang Khalifah membuat ia memaksakan keyakinan Muktazilah kepada para 

                                                             
153 Lihat https://salafcenter.org/325/ diakses pada Senin, 2 November 2020, pukul 09.09 

WITA 
154 Al-Dzahabi, Siyar A’lam al-Nubala’, jilid 11, h. 236. 
155 Abu Abdillah Ahmad bin Abi Duad bin Jarir al-Iyadi al-Qadhi, ia seorang yang dermawan, 

berakhlak baik, penuh adab, hanya saja ia mengumumkan mazhab Jahmiah dan mempengaruhi 
khalifah untuk melakukan mihnah khalq al-Qur’an., lihat al-Khathib al-Baghdadi, Tarikh Baghdad, 
jilid 4, h. 141. 

https://salafcenter.org/325/
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ulama. Sehingga terjadilah peristiwa al-Mihnah, tragedi pemaksaan paham tentang 

al-Qur’an sebagai makhluk, dan bukan termasuk bagian sifat-sifat Allah.  156  

Sebelum terjadi peristiwa tersebut, al-Makmun sejak masa ia menjabat 

sebagai khalifah ia gunakan untuk menyebarkan paham Muktazilah selama sembilan 

belas tahun. Ketika masuk tahun 218 hijriyah ia mulai memaksakan keyakinan 

tersebut kepada para ulama. Siapa yang tidak setuju dengan paham Khalq al-Qur’an 

tersebut ia akan dipenjara, disiksa, dipersempit dan dihentikan gajinya dari Baitul 

Mal.157 

Mihnah pertama menyasar tujuh ulama yang berada di Baghdad, Muhammad 

bin Said al-Waqidi, Yahya bin Main, Abu Khatsaimah, Abu Muslim al-Mustamli, 

Ismail bin Dawud al-Jauzi, Ahmad al-Dauruqi dan Ibnu Abi Mas’ud. Dari Baghdad 

mereka dibawa menuju al-Makmun yang berada di Riqqah. Namun karena ancaman 

pedang, akhirnya mereka semua menjawab sesuai keinginan al-Makmun dan mereka 

dibebaskan.158 

Imam Ahmad berpendapat bahwa jika seandainya mereka mampu sabar dan 

bertahan bisa dipastikan Mihnah tak akan berlanjut. Karena mereka adalah ulama-

ulama yang paling ternama. Namun ketika mereka menjawab sesuai keinginan 

Khalifah, Mihnah berlanjut dan pihak pemerintah akan semakin berani mengusik 

ulama-ulama yang lainnya. Imam Ahmad mengatakan,  

                                                             
156 Abdullah bin Fauzan al-Fauzan, Al-Mihnah wa Atsaruha ‘Ala al-Imam Ahmad al-Naqdi, 

Cet I: Arab Saudi, Dar Ibn al-Jauzi, 1431 H., h. 12-13. 
157 Ibnu Katsir, al-Bidayah wa al-Nihayah, jilid 14, h. 313. 
158 Abdullah bin Fauzan al-Fauzan, Al-Mihnah wa Atsaruha ‘Ala al-Imam Ahmad al-Naqdi, h. 

14. 
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هؤلاء لو كانوا صبروا وقاموا لله لكان الأمر قد انقطع، ولكن لما أجابوا وهم عين 

  159.البلد اجترأ على غيرهم

Artinya:  
Mereka seandainya sabar dan bertahan untuk Allah niscaya urusannya akan 
selesai, namun ketika mereka menyetujui pandangan Khalifah, padahal 
mereka tokoh-tokoh panutan negeri ini, Khalifah akan semakin berani 
mengusik yang lainnya. 
 

Mihnah berikutnya ditujukan kepada ulama-ulama yang lain, di antaranya 

Imam Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Nuh, Ubaidullah bin Umar al-Qawariri, 

dan al-Hasan bin Hammad Sajjadah. Namun al-Qawariri dan al-Hasan Sajjadah 

menjawab sesuai keingin Khalifah dan mereka dibebaskan. Sehingga tersisa Imam 

Ahmad dan Muhammad bin Nuh. Mereka berdua dipenjara selama beberapa hari 

sampai mereka dipanggil menuju Thursus tempat al-Makmun berada. Ketika mereka 

sampai di Riqqah ternyata kabar kematian al-Makmun lebih dahulu sampai dan 

akhirnya mereka dipulangkan ke Baghdad. Khalifah al-Makmun meninggal pada 

tahun 218 hijriyah tersebut.160 Terkait ini Imam Ahmad memang telah berdoa 

sebelumnya agar Allah tidak mempertemukannya dengan al-Makmun, 

أيامًا، فإذا رجل قد فكنت أدعو الله ألا يريني وجهه، قال: فلما دخلنا طرسوس أقمنا 

فحمدت الله  -المأمون  يعني: -دخل علينا، فقال لي: يا أبا عبد الله قد مات الرجل 

 161.وظننت أنه الفرج
 

Artinya: 
Waktu itu saya berdoa kepada Allah untuk tidak memperlihatkan wajahnya 
kepadaku. Ketika kami sampai di Thursus, kami tinggal disana beberapa hari 
sampai seorang laki-laki menemui kami dan mengatakan, “Wahai Abu 

                                                             
159 Ibnu Quddamah al-Maqdisi, Mihnah al-Imam Ahmad, h. 40. 
160 Al-Dzahabi, Siyar A’lam al-Nubala’, jilid 11, h. 242. 
161 Ibnu Katsir, al-Bidayah wa al-Nihayah, jilid 14, h. 396-397. 
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Abdillah, orang tersebut telah meninggal,” saya pun memuji Allah dan saya 

mengira itulah akhir dari ujian ini. 

Dalam perjalanan pulang ke Baghdad, Muhammad bin Nuh meninggal, 

sehingga tersisa Imam Ahmad sendiri. Dalam keadaan terikat beliau kembali 

dimasukkan ke dalam penjara di Baghdad.162 

Mihnah yang sebenarnya baru terjadi di tahun ini, yakni tahun 218 hijriyah. 

Al-Muktashim sebagai khalifah setelah al-Makmun melanjutkan kebijakan al-

Makmun tentang Mihnah ini. Bahkan lebih keras dari sebelumnya. Imam Ahmad 

tidak hanya dimasukkan ke dalam penjara, bahkan ia juga disiksa hingga tangannya 

luka-luka, namun beliau sabar dan bertahan meskipun dipukuli dan disiksa dengan 

berbagai macam siksaan. Beliau dipenjara selama 28 bulan. Selama itu pula beliau 

didebat oleh tokoh-tokoh Muktazilah namun argumentasi yang diutarakannya 

berhasil membuat mereka terdiam dan tak mampu menjawab. Al-Muktashim ketika 

melihat keteguhan Imam Ahmad dalam mempertahankan pendapatnya, ia 

perintahkan kepada tukang cambuk di penjara untuk menambah cambukannya dan 

siksaannya. Sampai diriwayatkan perkataan tukang cambuk tersebut bahwa ia 

mencambuk Imam Ahmad sebanyak 80 kali, yang jika cambukan itu dipukulkan ke 

gajah bisa dipastikan gajah tersebut tidak kuat menahan sakitnya.163 Berikut ini 

sebagian perdebatan yang terjadi antara tokoh-tokoh Muktazilah terutama Ahmad bin 

Abi Duad dengan Imam Ahmad, 

                                                             
162 Ibnu Katsir, al-Bidayah wa al-Nihayah, jilid 14, h. 396-397. 
163 Abdullah bin Fauzan al-Fauzan, Al-Mihnah wa Atsaruha ‘Ala al-Imam Ahmad al-Naqdi, h. 

16-17. 
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القرآن. قال الله عز وجل: قلت لهم: علم الله مخلوق؟ قالوا: لا. قلت: فإن علم الله هو 

كَ فِيهِ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ{ ]أل عمرن:  وقال: }وَلئَنِِ اتَّبعَْتَ  [31}فمََنْ حَاجَّ

164[128أهَْوَاءَهمُْ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ{ ]البقرة: 
 

Artinya: 
Saya tanyakan kepada mereka, “Ilmu Allah itu makhluk?,” mereka katakan, 

“bukan,” kemudian saya katakan, “Ilmu Allah itulah al-Qur’an, Allah 

berfirman Maka siapa yang mendebatmu padanya setelah datang padamu 
ilmu (Ali Imran: 61)., dan firman-Nya Dan jika kamu mengikuti hawa nafsu 
mereka setelah datang kepadamu ilmu. (Al-Baqarah: 145).” 

: كلموه، فقال لي عبد الرحمن: ما تقول في القرآن؟ -يعني: المعتصم-قال لهم 

165فقلت: ما تقول في علم الله؟ فسكت.
 

Artinya: 
Al-Muktashim berkata pada mereka, “debatlah ia!,” lalu Abdurrahman 
bertanya padaku, “Apa pendapatmu tentang al-Qur’an?,” saya menjawab, 

“Apa pendapatmu tentang ilmu Allah?,” ia pun terdiam. 
 

[ فقلت: }وَمِنْ 34قال: واحتجوا عليَّ بقول: }اللَّهُ خَالِقُ كُل ِ شَيْءٍ{ ]الزمر: 

[ فخلق من القرآن زوجين، }وَأوُتِيتَْ 21{ ]الذاريات: كُل ِ شَيْءٍ خَلقَْناَ زَوْجَيْنِ 

 [ فأوتيت القرآن؟ فأوتيت النبوة؟ أوتيت كذا وكذا؟43مِنْ كُل ِ شَيْء{ ]النمل: 
رُ كُلَّ شَيْء{ ]الأحقاف:  [ فدمرت كل شيء؟ إنما 48وقال الله تعالى: }تدُمَ ِ

أين تجد أن القرآن دمرت ما أراد الله من شيء، قال: وقال لي ابن أبي دؤاد 

لَ لِكَلِمَاتِهِ{  كلًم الله؟ قلت: }وَاتلُْ مَا أوُحِيَ إلِيَكَْ مِنْ كِتاَبِ رَب كَِ لا مُبدَ ِ

166.[ فسكت45]الكهف: 
 

Artinya: 
Imam Ahmad berkata, mereka mendebat saya dan berargumentasi dengan 
firman Allah, Allah menciptakan segala sesuatu (Al-Zumar: 62), lalu saya 
katakan pada mereka mengutip ayat, Dan dari segala sesuatu kami ciptakan 
berpasang-pasangan (Al-Dzariyat: 49), apakah dari al-Qur’an Allah ciptakan 

berpasang-pasangan?, lalu firman-Nya, Dan (kerajaan) tersebut diberikan 
segala sesuatu (Al-Naml: 23), apakah kerajaan itu diberikan al-Qur’an? 

Diberikan nubuwwah? Diberikan ini dan itu?, kemudian firman-Nya, 
mengancurkan segala sesuatu (Al-Ahqaf: 25), apakah semuanya 
dihancurkan? Yang dihancurkan adalah hanya yang diinginkan Allah dari 

                                                             
164 Ahmad bin Hanbal, al-Radd ‘ala al-Jahmiyyah wa al-Zanadiqah, pentahik: Shabri 

Salamah Syahin, Dar al-Tsabat, h. 36. 
165 Ahmad bin Hanbal, al-Radd ‘ala al-Jahmiyyah wa al-Zanadiqah, h. 36. 
166 Ahmad bin Hanbal, al-Radd ‘ala al-Jahmiyyah wa al-Zanadiqah, h. 38. 
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segala seusatu itu. Lalu Ibnu Abi Duad bertanya, “Dimana kamu dapatkan 

tentang al-Qur’an adalah perkataan Allah?” saya menjawab, Dan bacakanlah 
apa yang diwahyukan kepadamu berupa kitab rabbmu, tidak ada perubahan 
terhadap perkataan-perkataan-Nya (Al-Kahfi: 27), dan ia pun terdiam. 

Melihat keteguhan dan kekokohan Imam Ahmad, pada bulan Ramadhan tahun 

221 hijriyah Khalifah memerintahkan untuk melepaskan Imam Ahmad. Kaum 

muslimin pun bergembira dengan bebasnya beliau. Lalu beliau kembali ke rumahnya 

dan menjalani perawatan terhadap luka-lukanya hingga beliau sembuh. Setelah 

sembuh ia kembali mengajar, berfatwa, melakukan shalat jumat dan shalat jamaah 

sampai Khalifah Al-Muktashim meninggal dunia tahun 227 hijriyah. Anak Al-

Muktashim, Al-Watsiq kemudian naik menjadi Khalifah dan melanjutkan Mihnah 

namun tidak sekeras yang dilakukan pendahulunya. Pada tahun 231 hijriyah ia 

kembali memanggil para imam dan para muazin  untuk melakukan Mihnah Khalq al-

Qur’an terhadap mereka. Namun Khalifah tidak memanggil Imam Ahmad, ia haya 

memerintahkan kepadanya untuk tidak berkumpul dengan seorangpun, tidak menetap 

di kota tempat beradanya Khalifah, disuruh menetap di rumahnya dan tidak keluar 

melaksanakan shalat jamaah dan shalat jumat.  Beliau pun tidak keluar dari 

rumahnya, tidak lagi meriwayatkan hadis dan terus seperti itu sampai meninggalnya 

al-Watsiq pada tahun 231 hijriyah.167 

Setelahnya, al-Mutawakkil naik menjadi Khalifah. Dengan terangkatnya 

beliau sebagai Khalifah rentetan peristiwa Mihnah pun selesai. Beliau sangat 

memuliakan Imam Ahmad. Bahkan Khalifah tidak mengangkat seorang gubernur 

                                                             
167 Al-Dzahabi. Siyar A’lam al-Nubala’, jilid 11, h. 264. 
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ataupun wali melainkan setelah meminta pendapat Imam Ahmad. Beliau juga 

meminta kepada Imam Ahmad untuk tinggal bersama, namun Imam Ahmad 

menolaknya.168 

Imam Ahmad dengan kesabarannya dan ketabahannya akhirnya keluar dari 

ujian ini dan berhasil mempertahankan Teologi Salafiyah serta membuatnya semakin 

dikenal oleh kaum muslimin pada masanya dan masa-masa setelahnya dan 

menjadikan beliau Imam Ahlussunnah wal Jamaah.169 Ia dipuji oleh para ulama atas 

peran yang ia lakukan tersebut. Bisyr bin Harits salah seorang murid Imam Ahmad 

bin Hanbal mengatakan,  

 170إن أحمد أدخل الكير فخرج ذهباً أحمر

Artinya:  
Sesungguhnya Ahmad dimasukkan ke dalam api dan keluar sebagai emas 
merah. 

Ali al-Madini, seorang ulama yang dekat dengan Ahmad bin Hanbal 

mengatakan, 

قال »وقال الميموني:  أعز الله الدين بالصديق يوم الردة، وبأحمد يوم المحنة

لي علي بن المديني بعدما امتحن أحمد: يا ميموني، ما قام أحد في الإسلًم ما 

قام أحمد بن حنبل. فعجبت من هذا عجباً شديداً، وذهبت إلى أبي عبيد القاسم 

بن سلًم، فحكيت له مقالة علي بن المديني، فقال: صدق، إن أبا بكر وجد يوم 

                                                             
168 Al-Dzahabi. Siyar A’lam al-Nubala’, jilid 11, h. 265-280. 
169 Abdullah bin Fauzan al-Fauzan, Al-Mihnah wa Atsaruha ‘Ala al-Imam Ahmad al-Naqdi, h. 

19. 
170 Ibnu Katsir, al-bidayah wa al-Nihayah, jilid 14, h. 407. 
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وإن أحمد بن حنبل لم يكن له أنصار ولا أعوان، ثم  الردة أنصارًا وأعواناً،

171.أخذ أبو عبيد يطُْري أحمد ويقول: لست أعلم في الإسلًم مثله
 

Artinya: 
Allah memuliakan agama ini dengan al-Shiddiq pada hari riddah dan dengan 
Ahmad pada hari Mihnah. Al-Maimuni berkata padaku Ali al-Madini setelah 
Ahmad mengalami peristiwa Mihnah, wahai Maimuni tidak seorang pun yang 
memerjuangkan Islam seperti Ahmad bin Hanbal. Saya pun sangat heran 
dengan perkataan ini lalu saya pergi ke Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam dan 
saya menceritakan perkataan Ali al-Madini kemudian ia berkomentar, ia (Ali 
al-Madini) benar. Abu Bakar pada hari riddah memiliki para penolong 
sedangkan Ahmad bin Hanbal tidak ada yang menolongnya. Kemudian Abu 
Ubaid memuji Ahmad dengan mengatakan, saya tidak mengetahui ada orang 
sepertinya dalam Islam. 

Kejadian ini merupakan ujian terhadap Teologi Salafiyah dalam memahami 

Asmā’ wa Ṣifāt. Yang ternyata mampu bertahan dan eksis meskipun diuji dengan 

sangat berat. Ini merupakan berkat ketabahan dan kekokohan Imam Ahmad bin 

Hanbal yang tidak bergeming walapun dipenjara dan disiksa, juga karena kekuatan 

argumentasi-argumentasinya yang mampu membuat lawan-lawan debatnya terdiam.  

Argumentasi-argumentasi tersebut bisa ditemukan dalam karya fenomenal 

Imam Ahmad terkait bantahan-bantahannya terhadap pemikiran Jahmiyah dan 

Muktazilah dengan judul, al-Radd ‘ala al-Jahmiyyah wa al-Zanadiqah. Kitab ini bisa 

dikatakan juga sebagai representasi Teologi Salafiyah dalam memahami Asmā’ wa 

Ṣifāt. 

 

 

                                                             
171 Al-Dzahabi, Siyar A’lam Al-Nubala’, jilid 11, h. 191 dan 196. 



 
 

137 
 

2. Ibnu Taimiyah 

Nama Ibnu Taimiyah sudah sangat masyhur baik di kalangan Salafiyah 

maupun pada kelompok pemikiran yang lain. Beliau dianggap sebagai ulama 

Salafiyah yang paling berpengaruh dalam memberikan penjelasan dan juga bantahan 

terhadap corak pemikiran yang lain. Sebabnya karena dua hal; Pertama, karena 

sebagai orang pertama yang menuliskan bantahan metode yang kuat dan 

komprehensif terhadap berbagai corak pemikiran mulai dari Muktazilah, Asy’ariyah, 

Tasawuf, Syiah Rafidhah dan bahkan kepada Kaum Nasrani; Kedua, karena kelahiran 

beliau di pertengahan abad ketujuh hingga pertengahan abad ke delapan (tahun 661 H 

– 728 H) memberikan satu faidah tersendiri kepadanya. Waktu tersebut bisa dianggap 

sebagai masa final mazhab-mazhab pemikiran yang ada, dimana tak ada lagi 

perkembangan pemikiran pada mazhab-mazhab tersebut setelah masa Ibnu Taimiyah. 

Sehingga Ibnu Taimiyah memiliki referensi yang cukup untuk menelaah pemikiran 

tersebut secara mendalam dan menyeluruh lalu kemudian membantahnya. Karenanya, 

tidak sedikit para ulama yang datang setelahnya dan ingin menuliskan bantahan 

terhadap pemikiran Muktazilah, Asy’ariyah, Shufiyah, Rafidhah melainkan pasti 

akan merujuk pada karya-karya Ibnu Taimiyah.  172  

Kitab dan risalah yang disusun oleh Ibnu Taimiyah sangat banyak. Sebagian 

peneliti menyebutnya sampai 300 jilid, al-Dzahabi menghitungnya sampai 1.000 

tulisan. Sebagian dari karya beliau hilang karena beberapa sebab, di antaranya karena 

                                                             
172 Abdurrahman al-Mahmud, Mauqifu Ibn Taimiyah Min al-Asya’irah, jilid 1, h. 8-10. 
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berbagai Mihnah yang dilaluinya.173 Berikut ini beberapa karya Ibnu Taimiyah yang 

berkaitan dengan tema penelitian ini, 

a) Al-‘Aqidah al-Hamawiyah 

Merupakan risalah dan jawaban dari penduduk Hamah dimana isi 

pertanyaannya berkaitan dengan ayat-ayat sifat seperti Istiwa’ dan hadis-

hadis sifat seperti al-Ashabi’ dan al-Qadam. Risalah ini ditulisnya antara 

waktu zuhur dan ashar. Buku ini sendiri merupakan bantahan terhadap 

Asy’ariyah. Di dalamnya beliau menulis perkembangan pemikiran takwil 

dan melacak asal usul metode takwil yang dikembangan oleh Ibnu Furok, 

al-Razi dan al-Ghazali ke takwil Bisyr al-Marisi. Risalah ini sangat 

berpengaruh sehingga membuatnya mandapatkan ujian berupa Mihnah di 

Syam pada bulan Rabiul Awwal tahun 698 H. Di hadapan Sulthan al-

Manshur Hisamuddin Lajin beliau ditanya oleh Qadhi Syafi’i Imamuddin 

al-Qazwini beberapa hal terkait dengan risalah ini. Majlis tersebut 

berlangsung dari pagi hingga sepertiga malam. Ibnu Taimiyah 

menjelaskan risalah yang ditulisnya dan tidak diingkari oleh Sulthan dan 

para ulama yang hadir di majlis tersebut. Hingga sang Qadhi memutuskan 

untuk membebaskan Ibnu Taimiyah dan menghukum setiap yang 

berbicara buruk ke Ibnu Taimiyah.174  

b) Jawab al-I’tiradhat al-Mishriyyah ‘ala al-Fatawa al-Hamawiyyah 

                                                             
173 Abdurrahman al-Mahmud, Mauqifu Ibn Taimiyah Min al-Asya’irah, jilid 1, h. 183. 
174 Abdurrahman al-Mahmud, Mauqifu Ibn Taimiyah Min al-Asya’irah, jilid 1, h. 158-160. 
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Setebal empat jilid dan beliau tulis di Mesir. Dari judulnya isi buku ini 

merupakan jawaban atas Mihnah yang kedua terhadap Risalah al-

Hamawiyah. Namun sayangnya buku ini dinyatakan hilang.175 

c) Naqdhu Asas al-Taqdis 

Kitab ini disebut juga Bayan Talbis al-Jahmiyyah fi Ta’sis Bida’ihim al-

Kalamiyyah sebagai bantahan terhadap kitab karya Fakhruddin al-Razi 

Asas al-Taqdis. Buku al-Razi ini merupakan rujukan masalah sifat oleh 

Asy’ariyah karena disusun dengan metode aqli yang sangat kuat. Karena 

itu, Ibnu Taimiyah menulis bantahan ini setelah menulis kedua kitab di 

atas. Kitab ini setebal 10 jilid dicetak oleh Mujamma’ al-Malik Fahd, 

percetakan al-Qur’an di Madinah al-Munawwarah pada tahun 1426 H.176  

d) Dar’u Ta’arudh al-‘Aql wa al-Naql 

Kitab ini bisa dikatakan sebagai masterpiece Ibnu Taimiyah. Disusun 

untuk membantah Qanun al-Kulli Asy’ariyah yang mewajibkan 

mendahulukan akal dari pada dalil jika terjadi kontradiksi. Qanun tersebut 

diutarakan oleh al-Razi, al-Ghazali, al-Juwaini dan al-Qadhi Abu Bakar 

Ibnul ‘Arabi. Kitab setebal 11 jilid ini tidak hanya membahas masalah 

Qanun Kulli tadi namun juga menelaah masalah-masalah filsafat.  177 

e) Al-Qa’idah al-Maraksyiyah 

                                                             
175 Abdurrahman al-Mahmud, Mauqifu Ibn Taimiyah Min al-Asya’irah, jilid 1, h. 184. 
176 Abdurrahman al-Mahmud, Mauqifu Ibn Taimiyah Min al-Asya’irah, jilid 1, h. 184-185. 
177 Abdurrahman al-Mahmud, Mauqifu Ibn Taimiyah Min al-Asya’irah, jilid 1, h. 186-187. 
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Kitab ini berkaitan dengan masalah al-‘Uluw dan al-Istiwa yang ditulis di 

Mesir pada tahun 712 H. Sebabnya karena sebagian orang-orang Maghrib 

yang bermazhab Maliki bertanya mengenai masalah al-‘Uluw dan makna 

ucapan Imam Malik yang berkaitan dengan Istiwa’. Karenanya Ibnu 

Taimiyah menulis kitab ini untuk menjelaskan pokok-pokok penting 

tentang memahami teks wahyu lalu membahas tentang al-‘Uluw dan 

bantahan terkaitnya, juga bantahan terhadap al-Waqifah yang mengatakan 

bahwa sebenarnya Imam Malik tawaqquf dalam masalah ini dan tidak 

melakukan isbat.178  

f) Al-Risalah al-Tadmuriyah 

Risalah ini merangkum beberapa kaidah penting mengenai isbat sifat, 

syariat dan takdir serta bantahan terhadap kelompok-kelompok yang 

menafikan hal tersebut.  

g) Syarah al-Ashfahaniyah 

Al-Asfahaniyah merupakan matan akidah ringkas yang disusun oleh 

Syamsuddin Muhammad bin Mahmud bin Abbad al-Ashabahani (w. 688 

H) seorang Qadhi di Mesir. Ibnu Taimiyah menuliskan syarah terhadap 

matan ini dan menjelaskan beberapa kekeliruan yang terjadi serta 

mengatakan bahwa penulis matan ini mengikut pada metode al-Razi 

                                                             
178 Abdurrahman al-Mahmud, Mauqifu Ibn Taimiyah Min al-Asya’irah, jilid 1, h. 187. 
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dalam masalah sifat. Syarah ini mencakup bahasan-bahasan akidah di 

antaranya mengenai sifat, iman, hari kiamat, takdir dan nubuwwah.179 

h) Al-Tis’iniyyah 

Merupakan kitab bantahan terhadap Asy’ariyah dalam permasalahan al-

Kalam al-Nafsi. Kitab ini mengupas masalah tersebut dari berbagai sisi. 

Ditulis di saat Mihnah pertama beliau di Mesir pada tahun 706 H ketika 

didebat oleh ulama-ulama Asy;ariyah terkait masalah al-‘Uluw dan al-

Kalam.180  

i) Karya-karya beliau yang lain 

Kitab-kitab di atas merupakan tulisan beliau yang khusus berkaitan 

dengan tema penelitian ini. Adapun karya-karyanya yang lain tidak secara 

khusus menyinggung masalah Asma wa Shifat, karena ia berkaitan dengan 

tema pemabahasan lain seperti pada tema-tema terkait dengan kelompok 

Rafidhah dan Shufiyah. Namun kitab-kitab itu masih menjadi rujukan 

yang penting dalam menelaah kajian Asma wa Shifat yang diurai oleh 

Ibnu Taimiyah pada beberapa bagiannya. Di antaranya, Minhaj al-Sunnah, 

al-Istiqamah, al-Radd ‘ala al-Manthiqiyyin, al-Shafadiyah, al-Jawab al-

Shahih, Syarah Hadis Nuzul, al-Sab’iniyyah, al-Radd ‘ala al-Akhna’i, al-

Risalah al-‘Arsyiyah, al-Iklil fi al-Mutasyabih wa al-Ta’wil, dan yang 

lainya.  

                                                             
179 Abdurrahman al-Mahmud, Mauqifu Ibn Taimiyah Min al-Asya’irah, jilid 1, h. 188-189. 
180 Abdurrahman al-Mahmud, Mauqifu Ibn Taimiyah Min al-Asya’irah, jilid 1, h. 189-190. 
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Kemasyhuran Ibnu Taimiyah bukan hanya disebabkan karena memiliki 

kekuatan ilmiah pada karya-karya tulisannya tapi juga karena Ibnu Taimiyah sebagai 

Madrasah mampu melahirkan ulama-ulama besar dan muktabar dalam berbagai 

cabang ilmu-ilmu keislaman. Di antaranya, Muhammad bin Abu Bakar yang dikenal 

dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H) ulama yang menguasai dan menyusun 

banyak karya dalam berbagai cabang ilmu seperti tazkiyatun nufus, ilmu hadis, 

tarikh, fiqh dan akidah.  

Di antara karyanya yang sangat masyhur adalah Zaad al-Ma’ad fi Hadyi 

Khair al-‘Ibad, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, Madarij al-Salikin Baina 

Manzilati Iyyaka Na’budu wa Iyyaka Nasta’in, dan juga karya-karya lainnya 

berkaitan dengan penjelasan Teologi Salafiyah dalam memahami Asma wa Shifat 

yang akan disebutkan dalam poin berikutnya. 

Kemudian Muhammad bin Ahmad al-Dzahabi (w. 748 H), ulama muktabar 

dalam bidang sejarah, ilmu hadis dan akidah. Karya-karyanya seperti Siyar A’lam al-

Nubala yang terdiri dari 29 jilid, Mizan al-I’tidal fi Naqd al-Rijal dalam ilmu rijal 

hadis yang terdiri 4 jilid. Dan karya-karya beliau yang lainnya dalam bidang ilmu 

hadis seperti Tadzkirat al-Huffazh. 

Berikutnya Ismail bin Umar yang dikenal dengan Ibnu Katsir (w. 774 H), 

ulama yang pakar dalam bidang ilmu tafsir, tarikh dan hadis. Karyanya yang paling 

fenomenal adalah Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim yang dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir 
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terdiri dari 7jilid, kemudian al-bidayah wa al-Nihayah dalam ilmu sejarah dan terdiri 

dari 15 jilid, al-Sirah al-Nabawiyah, Qishash al-Anbiya’ serta karya-karya beliau 

yang lainnya. 

Lalu berikutnya masih banyak ulama-ulama besar lainnya yang lahir dari 

Madrasah Ibnu Taimiyah seperti Ibnu Abdil Hadi (w. 744 H), Umar bin Ali al-Bazzar 

(w. 749 H), Ibnu Qadhi al-Jabal (w. 771 H) dan yang lainnya. 

3. Para Ulama Muktabar Lainnya 

Kedua tokoh di atas sengaja dipaparkan sedikit lebih merinci karena keduanya 

dinilai sebagai tokoh representatif dari Kelompok Salafiyah yang tersohor karena 

ketokohan mereka, imamahnya dalam bidang ilmu, dan karya-karyanya. Juga karena 

ujian-ujian berat (Mihnah) yang mereka lalui semasa hidupnya dalam 

mempertahankan Teologi Salafiyah yang difahaminya yang membuat mereka 

semakin terkenal.  

Kemudian ulama-ulama yang akan disebutkan berikut termasuk ulama 

muktabar dari berbagai mazhab yang diakui ketokohannya oleh umat. Karya-karya 

mereka dijadikan sebagai representasi Teologi Salafiyah dalam memahami Asma wa 

Sifat.  

a) Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah (w. 311 H) 

Seorang ulama syafi’iyyah dari abad keempat hijriyah, murid dari Imam 

Muslim bin Hajjaj dan Ismail bin Yahya al-Muzani. Masterpiece-nya 
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adalah Shahih Ibnu Khuzaimah merupakan kitab hadis. Dalam masalah 

Asma wa Sifat beliau menyusun Kitab al-Tauhid, kitab yang 

mengumpulkan hadis serta riwayat yang disertai dengan sanadnya 

berkaitan dengan Asma wa Sifat lalu dibahas satu persatu. 

b) Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Hatim al-Razi (w. 327 H) 

Seorang ulama hadis berguru pada Imam Muslim bin Hajjaj, Abu Hatim 

Muhammad bin Idris al-Razi dan Abu Zur’ah al-Razi. Memiliki matan 

akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diriwayatkan dari ayahnya Abu 

Hatim dan juga dari Abu Zur’ah yang dikenal dengan Ashl al-Sunnah wa 

I’tiqad al-Din. Beliau juga punya kitab bantahan terhadap Jahmiyah 

dengan judul al-Radd ‘ala al-Jahmiyyah.  

c) Hibatullah bin al-Hasan bin Manshur al-Lalika’i (w. 418 H) 

Seorang ulama Syafi’iyyah pada awal abad kelima hijriyah. Terkenal 

dalam bidang ilmu hadis. Karya terbaiknya dalam masalah Asma wa Sifat 

adalah Syarah Ushul I’tiqad Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah menghimpun 

banyak riwayat dari sahabat, tabi’in dan tabi’ tabi’in dalam masalah 

akidah mulai dari iman, takdir, khalq al-Qur’an, Asma wa Sifat dan 

karamah para wali.   

d) Abu Nashr Ubaidullah bin Said al-Sijzi (w. 444 H) 

Seorang ulama hadis pada pertengahan abad kelima hijriyah. Juga 

merepresentasikan Teologi Salafiyah, bisa dilihat dalam kitabnya, al-Radd 
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‘ala Man Ankara al-Harf wa al-Shaut dan kitabnya yang lain al-Ibanah 

al-Kubra fi anna al-Qur’ana Ghairu Makhluq yang mengumpulkan 

riwayat mengenai keyakinan Salaf tentang al-Qur’an sebagai Kalamullah 

yang merupakan bagian dari sifat-Nya dan bukan makhluk.  

e) Muhammad bin al-Husain Abu Ya’la al-Farra’ (w. 458 H) 

Salah seorang Ulama Hanabilah dan menjadi Qadhi pada masa Daulah 

Abbasiyah. Menyusun banyak kitab yang berkaitan dalam masalah Asma 

wa Sifat di antaranya, Ibthal al-Ta’wilat li Akhbar al-Shifat, al-Radd ‘ala 

al-Karramiyah, al-Radd ‘ala al-Salimiyyah wa al-Mujassimah, al-Radd 

‘ala al-Jahmiyyah dan al-Kalam fi al-Istiwa’. 

f) Ibnu Quddamah al-Maqdisi (w. 620 H) 

Seorang ulama besar mazhab Hanbali, kitabnya al-Mughni merupakan 

kitab rujukan dalam mazhab tersebut. Beliau juga menyusun beberapa 

tema dalam menjelaskan Teologi Salafiyah di antaranya, al-I’tiqad, 

Dzamm al-Ta’wil, Mas’alah fi Tahrim al-Nazhar fi Ilm al-Kalam, Itsbat 

Shifat al-‘Uluw dan matan akidah Lum’at al-I’tiqad al-Hadi Ila Sabili al-

Rasyad.  

g) Muhammad bin Ahmad al-Dzahabi (w. 748 H) 

Murid Ibnu Taimiyah, menyusun beberapa kitab yang berkaitan dengan 

Asma wa Sifat di antaranya al-Uluw li al-‘Aliy al-Ghaffar yang membahas 



 
 

146 
 

tentang sifat al-‘Uluw yang dinafikan oleh beberapa kelompok pemikiran 

seperti Jahmiyah, Muktazilah, Asy’ariyah dan Maturidiyah. 

h) Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H) 

Juga merupakan murid dari Ibnu Taimiyah, memiliki beberapa kitab yang 

berkaitan dengan bahasan Asma wa Sifat di antaranya al-Shawa’iq al-

Mursalah fi al-Radd ‘ala al-Jahmiyyah wa al-Mu’attilah. Dari judulnya 

diketahui kitab ini merupakan bantahan untuk kelompok Jahmiyah dan 

Mu’attilah. Dalam bahasan yang sama beliau juga menulis kitab Ijtima’ 

al-Juyusy al-Islamiyyah ‘ala Ghazwi al-Mu’attilah wa al-Jahmiyyah.  

i) Ibnu Abi al-‘Izz al-Hanafi (w. 792 H) 

Seorang Ulama Hanafiyah yang mensyarah matan akidah yang disusun 

oleh Abu Ja’far al-Thahawi al-Hanafi dengan judul kitab Syarh Matn al-

‘Aqidah al-Thahawiyah. Kitab syarah ini juga sebagai representasi 

Teologi Salafiyah dalam berbagai pemabahasan akidah. 

j) Muhammad bin Ahmad al-Saffarini (w. 1188 H) 

Seorang Allamah yang berasal dari Palestina, hafiz, musnid dan faqih 

Mazhab Hanbali. Beliau menyusun kitab Lawaih al-Anwar al-Saniyyah 

wa Lawaqih al-Afkar al-Saniyyah fi Syarh ‘Aqidah Ahl al-Atsar al-

Salafiyyah. Juga buku beliau yang sangat terkenal Lawami’ al-Anwar al-

Bahiyyah wa Sawathi’ al-Asrar al-Atsariyyah. 

k) Ulama-ulama kontemporer 
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Di antaranya Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin (w. 1421 H) sebagai 

salah satu ulama Salafiyah yang paling masyhur. Semua kitab-kitabnya 

terutama dalam akidah merupakan representasi Teologi Salafiyah dan 

yang secara khusus terkait dengan Asma wa Sifat adalah kitabnya yang 

berjudul al-Qawa’id al-Mutsla fi Shifatillahi wa Asmaihi al-Husna. 

Muhammad Aman al-Jami (w. 1416 H) salah seorang ulama pengajar di 

Masjid Nabawi dan dosen Universitas Islam Madinah menulis kitab al-

Shifat al-Ilahiyyah fi al-Kitab wa al-Sunnah. Muhammad al-Amin al-

Syinqithi (w. 1393 H) seorang ulama tafsir penulis kitab Adhwa’ al-Bayan 

fi Tafsir al-Qur’an bi al-Qur’an, beliau menulis dalam tema Asma wa 

Sifat dengan judul Manhaj wa Dirasat li Ayat al-Asma’ wa al-Shifat. Dan 

tentu masih banyak ulama kontemporer lainnya terlebih yang masih hidup 

hingga saat ini seperti Syekh Abdullah bin Muhammad al-Ghunaiman 

seorang ulama besar di Arab Saudi menulis Syarah Kitab al-Tauhid min 

Shahih al-Bukhari menjelaskan Asma wa Sifat dalam pandangan Teologi 

Salafiyah. 

 

Keberadaan mereka di setiap kurun waktu perjalanan sejarah Islam hingga 

hari ini menandakan bahwa perkembangan Teologi Salafiyah dalam masalah Asma 

wa Sifat sangat konsisten dari masa ke masa. Ini menunjukkan eksistensi mereka dan 

juga mengafirmasi posisi Teologi Salafiyah yang cukup kuat dalam pengembangan 
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wacana Asmā’ wa Ṣifāt karena ditopang oleh para ulama-ulamanya yang muktabar, 

mereka memperjuangkan, mempertahankan dan mengembangkan Teologi Salafiyah 

dalam rentang sejarah yang begitu panjang. 

Sama dengan kelompok Asy’ariyah, mereka eksis hingga hari ini karena 

dikembangkan oleh para ulama-ulama muktabar di setiap masa seperti al-Baqillani, 

al-Juwaini, al-Ghazali, Fakhruddin al-Razi dan al-Amidi. Berbeda dengan beberapa 

kelompok pemikiran yang lain. Pemahaman kelompok-kelompok pemikiran tersebut 

hilang tergerus oleh zaman seperti kelompok Jahmiyah, Muktazilah, Qadariyah, 

Jabariyah dan Murji’ah.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasar pada hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Problematika Asmā’ wa Ṣifāt dalam Teologi Islam cukup beragam dan terjadi 

perbedaan tajam antar satu kelompok pemikiran Islam dengan yang lainnya. 

Jahmiyah meniadakan semua nama dan sifat Allah kecuali nama Allah al-

Khaliq dan al-Qadir. Muktazilah menetapkan nama Allah tanpa makna dan 

meniadakan seluruh sifat-Nya. Asy’ariyah dan Maturidiyah menetapkan nama-

nama Allah dan 20 puluh sifat-Nya dengan metode Tafwidh dan Takwil. 

Kemudian pada sisi lain kelompok Musyabbihah dan Mujassimah menetapkan 

nama dan sifat Allah dengan cara menyerupakan-Nya dengan makhluk-Nya 

dan menganggap-Nya bertubuh dan beranggota badan.  

2. Kelompok Salafiyah memahami Asmā’ wa Ṣifāt dengan tiga metode, Iṡbāt, 

Nafyu dan Tawaqquf.  Iṡbāt adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat 

Allah sesuai dengan yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadis tanpa taḥrīf, 

ta’ṭīl, takyīf dan tamṣīl. Kemudian dijabarkan dengan beberapa penjelasan di 

antaranya, Asmā’ wa Ṣifāt dipahami sesuai dengan zahirnya dan hakikatnya, 

bukan dipahami sebagai kiasan atau majas, menyerahkan Kaifiyahnya kepada 
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Allah Swt., dan tidak mentafwīḍ makna sifat. Kemudian berikutnya, Nafyu 

yakni meniadakan sifat-sifat dari Allah sesuai dengan yang dinafikan al-Qur’an 

dan Hadis. Lalu Tawaqquf yaitu berhenti pada suatu masalah dari bahasan 

Asmā’ wa Ṣifāt, tidak melakukan Iṡbāt maupun Nafyu terutama pada lafaz-lafaz 

yang diperselisihkan oleh para mutakalimin. Kemudian, Teologi Salafiyah 

merumuskan kaidah-kaidah dalam memahami Asmā’ dan kaidah-kaidah dalam 

memahami Ṣifāt. Di antara kaidah Asmā’ bahwa nama-nama tersebut adalah 

tauqīfiyyah, nama-nama-Nya tidak terbatas pada jumlah tertentu, dan nama-

nama Allah menunjukkan pada Dzat-Nya dan Sifat-Nya serta difahami dengan  

Dalālah Muṭābaqah, Taḍammun dan Iltizām. Kemudian kaidah-kaidah dalam 

memahami Ṣifāt di ataranya bahwa sifat-sifat-Nya juga tauqīfiyyah, Isbat secara 

terperinci dan Nafyu secara umum, komitmen dengan lafaz-lafaz yang terdapat 

dalam teks wahyu dan kaidah القول في بعض الصفات كالقول في بعض. Kaidah-kaidah 

ini dibuat untuk lebih memudahkan memahami Asmā’ wa Ṣifāt secara lebih 

rinci dan komprehensif. 

3. Posisi Teologi Salafiyah cukup kuat dalam pengembangan wacana Asmā’ wa 

Ṣifāt dalam dunia Islam. Dengan para ulama-ulamanya yang muktabar seperti 

Imam Ahmad bin Hanbal, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-

Jauziyyah, kelompok Salafiyah memperjuangkan, mempertahankan dan 

mengembangkan corak pemikirannya pada kajian ini dalam rentang sejarah 

yang begitu panjang di setiap masanya hingga masih eksis sampai hari ini.  
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B. Implikasi Penelitian 

Setelah menguraikan beberapa kesimpulan di atas, berikutnya akan disebutkan 

implikasi dari penelitian ini: 

1. Implikasi Teoritis 

Bagi kalangan akademisi dan pegiat kajian pemikiran Islam, penting untuk 

melihat dan membaca sejarah pemikiran secara komprehensif serta corak pemikiran 

sebuah kelompok secara utuh agar tidak terjatuh dalam sikap tergesa-gesa dalam 

melakukan penilaian ataupun vonis. Secara khusus pada Kelompok Salafiyah, agar bisa 

dipahami bagaimana cara dan metode mereka meyakini Asmā’ wa Ṣifāt.  

2. Implikasi Praktis 

Sebagai sebuah tulisan yang memaparkan konsep dan metode Teologi 

Salafiyah dalam memahami Asmā’ wa Ṣifāt dan posisinya dalam pengembangan 

wacana Asmā’ wa Ṣifāt, hasil penelitian ini bisa menjadi referensi dalam menelaah 

Teologi Salafiyah khususnya dalam pembahasan Asmā’ wa Ṣifāt. Juga dapat menjadi 

masukan dan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi para mahasiswa yang 

menggeluti ilmu-ilmu keislaman (Islamic Studies) khususnya bidang pemikiran Islam. 
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