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tergambar pada perilaku sahabat dalam pemilihan dan 

pengangkatan khalifah (kepala negara). Demikian pula 
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syarat utama untuk menjadi kepala negara. Pandangan-

pandangan ini tidak hanya berasal dari para cendekiwan, tetapi 

juga berasal dari pada mufassir, baik mufassir klasik maupun 

modern. Karena itu melalui buku ini, penulis berupaya 
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al-Qur’an, sebagai kalam Allah dan sebagai kitab suci umat 
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penulis paparkan di dalam buku ini di sana sini masih terdapat  

kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Karena itu dari lubuk 

hati yang paling dalam, kritik dan saran dari para pembaca 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Al-Qur’an adalah al-Nur yang diturunkan kepada Nabi 

SAW. sebagai undang-undang yang adil dan syari’at yang kekal, 

sebagai pelita bersinar terang dengan petunjuk yang nyata. Di 

dalamnya termuat berita tentang umat masa lampau dan umat 

masa mendatang, di dalamnya terdapat hukum-hukum yang 

mengatur kehidupan umat. Al-Qur’an itu adalah firman yang 

memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, bukan sebagai 

kata-kata senda gurau. Barangsiapa yang meninggalkan al-

Qur’an akan binasa dan barangsiapa yang mencari petunjuk 

selain darinya akan sesat. Al-Qur’an itu tidak diselewengkan 

oleh hawa nafsu, tidak bercampur dengan tutur kata manusia.1 

Meskipun orang Arab terkenal dalam bidang syair, tetapi 

mereka tidak mampu menandingi dan menyaingi kalimat-

kalimat al-Qur’an.2 

 Al-Qur’an memberikan petunjuk dalam persoalan-

persoalan ‘aqidah, syari’ah, dan akhlak dengan meletakkan 

dasar-dasar prinsipil mengenai persoalan-persoalan tersebut.3 

Allah swt.4 mengutus Rasulullah saw untuk memberikan 

                                                           
1Abd al-Hayy al-Farmawi, al-Bidayah fi Tafsir al-Maudu’iy, Cet. II 

(Cairo: 1988 M/1409 H), h. 11. 
2Mereka mencoba melihat satu surah yang pendek yang senda 

dengan al-Qur’an, dalam kitab ‘Ulum al-Qur’an disebutkan bahwa mereka 

membuat yang senada dengan surah al-Kausar. Lihat Muhammad ‘Abd Aam 

al-Zarqaniy, Manahil al-‘Irfan fi ‘Ulum al-Qur’an, Juz I (Dar al-Fikr, t.th.), 

h. 5. 
3M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, Cet, XIII (Bandung: 

Mizan,1996), h. 33. 
4QS. Al-Nahl (76):44 
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keterangan yang lengkap mengenai dasar-dasar itu. Salah satu 

ajaran dasarnya berupa perintah yang perlu dijabarkan di 

kalangan umat Islam adalah perlunya mewujudkan ukhuwah  di 

antara sesama umat Islam.  

 Di antara asumsi yang tampak hidup di kalangan umat 

Islam ialah bahwa Nabi Muhammad saw memulai dakwahnya 

pada masa yang paling dini dengan menanamkan aqidah, 

khususnya keyakinan mengenai keesaan Allah. Tidak diketahui 

secara pasti bagaimana proses asumsi tersebut masuk dan 

diterima oleh kaum muslimin. Namun, dapat diduga, 

sebagaimana juga banyak keyakinan keislaman yang lain, 

pandangan tersebut secara tidak kritis disampaikan dan 

dikembangkan melalui forum tablig, pengajian, khutbah Jum’at, 

dan tempat-tempat pengajaran Islam yang banyak terdapat 

dalam masyarakat. 

 Sebenarnya asumsi tersebut dapat dikaji ulang melalui 

berbagai metode ilmu pengetahuan untuk mengetahui 

sejaumana kebenarannya. Di antara metode-metode itu adalah 

mencoba menilik kembali wahyu atau ayat-ayat al-Qur’an yang 

turun pada periode kenabian yang paling awal, yaitu pada tahap 

Mekkah Awal (610-615).5 

 Jika diperhatikan dengan saksama 48 surah yang 

diwahyukan pada tahap Mekkah awal, khususnya 12 surah yang 

paling awal dari 48 surah tersebut.6 Maka akan dijumpai 

                                                           
5Moh. Qasim Mathar, Akidah dalam Pemikiran Ulang (Makalah), 

Disampaikan pada pembukaan kuliah Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin 

Ujung pandang, tahun akademik 1997/1998, h.5. 
6Kedua belas surah tersebut ialah: 1. al- ‘Alaq,  2. al-Mudassir,  3. al-

Lahab,  4. al-Quraisy,  5. al-Kausar,  6. al-Humazah,  7. al-Ma’un,  8. al-
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kenyataan bahwa 12 surah tersebut tidak menyoroti masalah 

keberhalaan. Keberhalaan yang sangat terkenal dalam sejarah 

yang melingkupi kehidupan masyarakat Arab ketika itu, tidak 

menjadi sorotan pertama wahyu-wahyu awal tersebut, bahkan 

enam surah di antara kedua belas surah paling awal tadi, justru 

memberi perhatian dan menyoroti sikap dan perilaku manusia 

terhadap harta dan masalah ketidakpedulian sosial.  

 Keterangan di atas, menjelaskan bahwa ada tahapan-

tahapan yang ditempuh Allah melalui wahyu-Nya dalam 

membimbing manusia untuk berakidah secara baik dan benar. 

Wahyu pada masa awal, tidak menyoroti penyembahan berhala 

yang transparan, melainkan menyoroti lebih dahulu sikap batin 

dan prilaku manusia jatuh ke dalam kemusyrikan yang samar. 

Sorotan wahyu terhadap penyembahan berhala datang  

kemudian.7 Tahapan-tahapan ini diperlukan untuk memperteguh 

akidah.  

 Sejak Nabi saw mendakwakan Islam di Mekkah, yang 

pertama kali beliau tanamkan adalah aqidah yang benar dan 

menjalin ukhuwah, khususnya bagi mereka yang baru saja 

memeluk agama Islam. Hal ini terlihat ketika golongan Aus dan 

Khazraj datang menziarahi Ka’bah di Mekkah, mereka 

mengadakan sumpah setia dengan Nabi saw di bukit ‘Aqabah 

dua kali, yakni bai’ah ‘Aqabah al Ula8 dan bai’ah ‘Aqabah al 

                                                           
Takasur,  9. al-Fil,  10. al-Layl,  11.  al-Balad,  12. al-Insyirah. Moh.Qasim 

Mathar, Akidah dalam Pemikiran Ulang, h. 6. 
7Moh.Qasim Mathar, Akidah dalam Pemikiran Ulang,  h. 10 
8Disebut ‘aqabah pertama karena pada tahun kedua belas kenabian 

delegasi Yasrib terdiri dari 10 orang suku Khazraj dan dua orang suku Aus 

serta seorang wanita menemui Nabi Saw. di suatu tempat bernama ‘Aqabah. 
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Sani.9 Berdasarkan dua bai’ah itu, maka Nabi saw menganjurkan 

pengikut-pengikutnya untuk hijrah ke Yasrib, pada akhir tahun 

itu juga dan beberapa bulan kemudian Nabi saw berhijrah 

bergabung dengan mereka.  

 Nabi saw telah meletakkan dasar-dasar Islam, di 

Makkah dengan penuh tantangan dari kafir Quraisy.10 Dalam 

periode Makkah Rasulullah saw. belum berhasil membetuk 

komunitas Islam karena jumlahnya yang sedikit di bawah 

tekanan musuh-musuhnya. Dengan hijrahnya ke Madinah al-

Munawwarah (kota yang bercahaya) beliau meletakkan dasar-

dasar masyarakat Islam. di antaranya adalah ukhuwah Islamiyah 

                                                           
Di hadapan Nabi mereka menyatakan ikar kesetiaan yang pertama kalinya. 

Lihat Muhammad Husain Haikal, Hayatu Muhammad diterjemahkan oleh Ali 

Audah dengan judul Sejarah Hidup Nabi Muhammad (Cet. I; Bandung: Tinta 

Mas, 1983), h. 184. Ali Mufradi menamakan bai’ah ‘Aqabah Ula dengan 

bai’ah al-Nisa, karena dalam rombongan mereka ada wanita yakni Arfa binti 

‘Abid binti Sa’labah. Lihat Ali Mufradi, Islam di Kawasan Kebudayaan Arab 

(Cet. I; Jakarta: Logos, 1997), h. 22. 
9Pada tahun ketiga belas kenabian datang 75 orang penduduk Yasrib 

ke Mekah terdiri dari 73 pria dan 2 wanita.  Mereka mengadakan perjanjian 

kedua kalinya di ‘Aqabah pula.  Lihat Husain Haikal,  Hayatu Muhammad. 

Diterjemahkan oleh Ali Audah dengan judul, Sejarah Hidup Nabi 

Muhammad, h. 186.  
10Menurut Ahmad Syalabi ada 5 faktor yang mendorong orang 

Quraisy menentang serua Islam.  1. Persaingan berebut kekuasaan, 2. 

Persamaan antara kasta bangsawan dan kasta hamba sahaya, 3. Takut 

dibangkit, 4. Taqlid kepada nenek moyang, 5. Mempergunakan patung, 

pemahat, dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rejeki. 

Ahmad Syalabiy, at-Tarikh al-Islamiy wa al-Hadarah al-Islamiyah, 

diterjemahkan oleh Mukhtar Yahya dengan judul Sejarah Kebudayaan Islam, 

Jilid I (Cet. VIII; Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, h. 87-90. 
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(persaudaraan sesama muslim). Nabi saw mempersaudarakan 

antara golongan Muhajirin dan golongan Anshar.11  

 Golongan Anshar membantu golongan Muhajirin baik 

dari segi kebutuhan hidup maupun kebutuhan lainnya untuk 

membangun suatu kekuatan Islam. Tujuannya adalah 

terciptanya ukhuwah dan untuk memantapkan suatu ‘aqidah 

yang utuh di tengah-tengah ambruknya kekuatan jahiliyah di 

Makkah dan terpecahnya penganut Yahudi di Madinah.12 

 Dalam khutbah pertama yang diucapkan di Masjidil 

Quba di Madinah ia berkata: Barangsiapa yang dapat 

melindungi mukanya dari api neraka meskipun hanya dengan 

sebutir kurma, lakukanlah itu. Kalau itu pun tidak ada, maka 

dengan kata-kata yang baik.13 Rasulullah bermaksud agar kedua 

golongan ini menjalin persaudaraan yang kuat, karena golongan 

Muhajirin pindah dari Makkah tanpa membawa harta dan 

keluarganya, mereka hanya membawa ‘aqidah dengan harapan 

memperoleh pertolongan  dari saudara-saudaranya. 

 Tak lama setelah Nabi saw menetap di Madinah atau 

menurut sementara ahli sejarah belum cuckup dua tahun dari 

kedatangan Nabi saw di kota itu, beliau mempermaklumkan satu 

                                                           
11Golongan Muhajirin mereka yang berhijrah dari Mekkah ke 

Madinah dan golongan Anshar penduduk Madinah yang menolong 

Rasulullah Saw. Lihat Husain Haikal, Hayatu Muhammad,h. 199-205. 

Bandingkan dengan Ali Mufradi, Islam di Kawasan Kebudayaan Arab,, h. 

28. 
12K. Ali, A Study of Islamic History (Delhi India: ‘Idarah al-

Adabiyah, 1986), h. 41. 
13Ibn Ishak, Sirah Rasulullah, A Translation by Gui Uame The Live 

of Muhammad (Pakistan Branch Oxford University Press, Lahore Karachi 

Dacca, 1970), h. 229. Lihat Husein Haikal, Hayatu Muhammad, h. 221. 
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piagam yang mengatur kehidupan antara komunitas-komunitas 

yang merupakan komponen-komponen masyarakat yang 

majemuk di Madinah.14 Nabi saw ketika itu menempati posisi 

sebagai kepala agama dan kepala Negara. 

 Dalam dokumen tersebut terdapat langkah pertama dan 

amat penting bagi terwujudnya sebuah badan pemerintahan 

Islam. Menurut piagam ini, konsep suku tentang pertalian darah 

digantikan dengan ikatan iman yang bersifat ideologis. Piagam 

ini juga menyuguhkan landasan bagi prinsip saling menghormati 

dan saling menghargai antar orang-orang Islam dan orang-orang 

yang mengikuti bergabung dan berjuang bersama.15 Mereka 

yang dimaksudkan dalam pembukaan piagam itu adalah 

masyarakat Yahudi Madinah. 

 Menurut konstitusi tersebut orang-orang Islam dan 

semua warga yang tinggal di Madinah tergabung dalam satu 

masyarakat. Hal ini tergambar bahwa Nabi saw telah 

menanamkan prinsip-prinsip persaudaraan dan tidak ada 

diskriminasi antara satu kelompok dengan kelompok lain.  

Sejarah telah mencatat bahwa di antara persoalan- 

persoalan yang diperselisihkan pada hari-hari pertama setelah 

wafatnya Rasulullah saw adalah persoalan kekuasaan politik 

atau yang disebut persoalan imamah.16 Meskipun masalah 

                                                           
14Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara (Cet. V; Jakarta: UI 

Press, 1993), h. 10.  
15Khalid Ibrahim, The Islamic Theory of Government According to 

Ibn Taymiyah diterjemahkan oleh Masrohim dengan judul Teori Politik Islam 

Telaah Kritis Ibn Taymiyah tentang Pemerintahan Islam (Cet. I; Surabaya: 

Risalah Gusti, 1995), h. 1.  
16Abu al-Fath Muhammad bin Abd al-Karim bin Abi Bakar Ahmad 

al-Syahrastani, al-Milal wa al-Nihal (Mesir: Mustafa al-bab al-Halabiy wa 
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tersebut berhasil diselesaikan dengan diangkatnya Abu Bakar 

sebagai Khalifah, namun dalam waktu tidak lebih dari tiga 

decade masalah serupa muncul kembali di kalangan umat Islam.  

Masalah perebutan kekuasaan telah mulai tampak tajam 

selama masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan. la dipilih 

oleh sekelompok dewan pemilih yang terdiri dari enam sahabat 

Nabi saw yang terkemuka yang dibentuk oleh Khalifah Umar.17 

Kericuhan ini bermuara pada sekelompok pejabat pemerintah 

yang didasarkan pada nepotisme. Cara ini melahirkan rasa tidak 

puas dan keresahan pada sebahagian berkembang menjadi 

pertikaian massal dan memuncak pada pembunuhan Usman.  

Setelah Usman wafat Ali bin Abi Thalib dinobatkan 

sebagai khalifah, tetapi ia mendapat tentangan dari pemuka-

pemuka, terutama Thalhah, Zubair, dan 'Aisyah.18 Mereka 

menuntut bela atas kematian Usman bin Affan.  

Tantangan kedua datang dari Muawiyah dan anggota 

keluarga terdekat Usman bin Affan, ia tidak mengakui Ali 

sebagai khalifah. Pasukan Ali berhadapan dengan pasukan 

Muawiyah. Pertikaian ini diselesaikan dengan tahkim 

(arbitrase).19Al- Tahkim ternyata tidak menyelesaikan masalah 

bahkan menyebabkan timbulnya golongan khawarij. Mereka 

tidak setuju dengan al tahkim (arbitrase) itu. Akibatnya, di ujung 

                                                           
Auladuhu, 1307 H), h. 24. Lihat Harun Nasurion, Islam Ditinjau dari 

Berbagai Aspeknya, Jilid I (Jakarta: UI Press, 1978), h. 92. Bandingkan 

Phillip K. Hitti, History of the Arabs (London: 1970), h. 139. 
17 Phillip K. Hitti, History of the Arabs, h. 180-184.  Khalid Ibrahim, 

The Islamic Theory of Government According to Ibn Taymiyah, h. 3. 
18 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid 1, 

h.96. 
19 Ali Mufradi, Islam di Kawasan Kebudayaan Arab, h. 66 
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masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib umat Islam terpecah 

menjadi 3 kekuatan politik, yaitu Muawiyah, Syiah (pengikut 

Ali), dan Khawarij (orang yang keluar dari barisan Ali).20 

Keadaan ini tidak menguntungkan Ali. Munculnya kelompok 

Khawarij menyebabkan kekuatan militernya menjadi lemah. 

Akhirnya Ali mati terbunuh oleh salah seorang anggota 

Khawarij.  

Bila ditelusuri ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung 

ungkapan ukhuwah, maka ada beberapa makna, dalam QS. Al- 

Hujarat /49: 10 sebagai berikut:  

خَوَيۡكُمۡۚۡ وَ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  إنَِّمَا
َ
ْ بيََۡۡ أ صۡلحُِوا

َ
ْ إخِۡوَةٞ فأَ َ  ٱتَّقُوا لعََلَّكُمۡ  ٱللَّّ

  ١٠ترُحََُۡونَ 

Terjemahnya:  

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. 

sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara 

kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya 

kamu mendapat rahmat.21  

Kata (اخ) dalanm ayat ini dimaksudkan adalah saudara 

karena seiman, sehingga kalimat انْماالمؤمنون اخْوة menunjukkan 

bahwa orang mukmin itu bersaudara sehingga mereka harus 

berdamai bila terjadi pertentangan di antara keduanya dan 

memperbaiki hubungan silaturrahmi di antara mereka, untuk 

memperoleh derajat taqwa.  

                                                           
20 Harun Nasution, Islam Ditnjau dari Berbagai aspeknya, h.95 
21Kementerian  Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: 

PT.Sinergi Pustaka Indonesia,2012), h. 846 
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Di samping itu, al-Qur’an mengungkapkan pula 

ukhuwah karena nasab (seketurunan) dalam QS. Al Nisa’ 

(4):176; 

ُ قُلِ  يسَۡتَفۡتُونكََ  ْ إنِِ  ٱلۡكَلََٰلةَِ  يُفۡتيِكُمۡ فِِ  ٱللَّّ  ۥهَلَكَ ليَۡسَ لَُ  ٱمۡرُؤٌا
ۚۡ   ۥ وَلََٞ وَلَُ  َّهَا وَلََٞ َّمۡ يكَُن ل خۡتٞ فَلهََا نصِۡفُ مَا ترََكَۚۡ وهَُوَ يرَِثُهَا  إنِ ل

ُ
 أ
ا ترََكَۚۡ  ٱلثُّلُثَانِ فَلهَُمَا  ٱثنۡتََيِۡۡ فإَنِ كََنَتَا  ْ إخِۡوَةٗ ر جَِالٗٗ  مِمَّ وَإِن كََنوُ ا

 ِ كَرِ مِثۡلُ حَظ 
ن وَنسَِا ءٗ فَللِذَّ نثيََيِۡۡ

ُ
ُ  ٱلۡۡ ِ ُ يُبَيۡ  ْْۗ وَ  ٱللَّّ ن تضَِلُّوا

َ
ُ لَكُمۡ أ  ٱللَّّ

 ُۢ ءٍ عَليِمُ ِ شََۡ
  ١٧٦بكُِل 

Terjemahnya : 

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). 

Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang 

kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia 

tidak mempunyi anak dan mempunyai saudara 

perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu 

seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan 

saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta 

saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; 

tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi 

keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh 

yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri 

dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka 

bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian 

dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan 
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(hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan 

Allah Maha mengetahui segala sesuatu.22 

Kata (اخ) dalam ayat ini bermakna saudara seketurunan, 

yakni jika yang meninggal itu hanya mempunyai seorang anak 

laki-laki dan seorang anak perempuan, maka bagian saudara 

laki-laki itu sama banyaknya dengan dua orang wanita.  

Selain dari yang tersebut di atas, masih ada beberapa 

makna dengan berbagai bentuknya, yang akan dibahas dalam 

pembahasan tersendiri.  

Kajian masalah ukhuwah ini sangat urgen setelah 

menengok kesejarahan masa Rasulullah saw. yang berhasil 

mempersaudarakan golongan Muhajirin dengan Anshar dan Aus 

dengan Khazraj. Sementara pada masa al Khulafa al rasyidin, 

khususnya setelah masa Usman dan Ali sampai dewasa ini, 

sangat sulit wujudnya ukhuwah karena tampaknya nilai 

ukhuwah  kurang mendapat perhatian, sehingga perbedaan 

pendapat masing-masing golongan muncul di permukaan. Hal 

ini semakin membuka jurang pemisah antara sesama muslim 

memberi peluang terjadinya perpecahan umat. Dalam kajian ini 

akan ditemukan bagaimana konsep ukhuwah dalam al-Qur’an 

dan aplikasinya  dalam kehidupan politik. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana al-Qur’an berbicara tentang ukhuwah? 

2. Bagaimana konsep ukhuwah dalam al-Qur’an dan 

aplikasinya dalam kehidupan politik? 

 

 

                                                           
22Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 120 
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C. Pengertian Judul 

Dalam pembahasan tulisan ini ada beberapa istilah yang 

perlu diperjelas batasan makna dan ruang lingkup 

operasionalnya, untuk memberikan pemahaman yang jelas dan 

untuk tidak menimbulkan makna yang kabur, istilah- istilah 

yang akan dijelaskan adalah ukhuwah, al-Qur’an serta politik.  

"Ukhuwah" adalah bentuk jamak dari kata  اخ yang 

berasal dari kata وخ  yaitu  و  dan خ   mempunyai dua arti : 1) 

pergaulan, 2) berinteraksi.23 Pengertian pertama menunjukkan 

bahwa dengan pergaulan dan pembauran seseorang dengan 

orang lain akan menimbulkan persaudaraan, sementara 

pengertian kedua menggambarkan bahwa persaudaraan 

mengharuskan adanya organisasi, baik organisasi itu ada 

kaitannya dengan ikatan keluarga maupun organisasi 

kemasyarakatan atau perkumpulan lainnya. Dengan kreatifitas 

dalam organisasi dapat menimbulkan rasa saling mencintai dan 

saling menyayangi karena mereka bahwa dirinya sudah 

bersaudara.  

Jadi ukhuwah dalam al-Qur’an yang penulis maksudkan 

dalam pembahasan ini adalah persaudaraan atas petunjuk- 

petunjuk al-Qur'an.  

Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, politik, berarti 

segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan 

sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap 

negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan juga dipergunakan 

                                                           
23Abu al-Hasan Ahmad ibn Faris ibn Zakariyah, Mu’jam al-Maqayis 

al-Lughah, Juz. VI (Beriut: Dar al-Fikr, 1991), h. 75 
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sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan yaitu ilmu 

politik.24 

Menurut Deliar Noer politik adalah segala aktivitas atau 

sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud 

mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan, 

suatu macam bentuk susunan masyarakat.25 

Pengertian ini menunjukkan bahwa hakekat politik 

adalah perilaku manusia, baik berupa aktivitas ataupun sikap, 

yang bertujuan mempengaruhi ataupun mempertahankan 

tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini 

berarti bahwa kekuasaan bukanlah hakekat politik.26 Meskipun 

harus diakui bahwa ia tidak dapat dipisahkan dari politik justru 

memerlukannya agar sebuah kebijaksanaan dapat berjalan 

dalam kehidupan masyarakat.  

Dengan batasan seperti ini, pembahasan dilakukan tidak 

bermaksud menguji kebenaran ajaran yang terkandung dalam al-

Qur'an, tetapi berusaha untuk meluruskan konsep ukhuwah 

dalam al-Qur'an yang dapat dipahami dari ungkapan qur'ani dan 

aplikasinya dalam kehidupan politik sesuai dengan metodologi.  

                                                           
24W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1983), h. 763. Lihat juga Hassan Shadiliy, Ensikopedia 

Indonesia, Jilid V (Jakarta: Ichtiar Bara Van Hoeve, 1983), h. 2739. Disini 

politik dmnat seoaucu konsep yang berkenaan soal-soal pemerintahan. 

Makna politik sebagai tipu muslihat atau kelicikan ternyata tak terpakai lagi. 

Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka. 1988), h. 694. 
25  Deliar Noer, Pengantar ke Pemikiran Politik (Jakarta Rajawali, 

1983), h. 6. 
26Muin Salim, Fiqh Siyasah Konsepsi Politik dalam al-Qur’an (Cet. 

I; Jakarta Raja Grafindo Persada: 1994), h. 37 
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Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan judul 

penelitian ini adalah gambaran yang bersifat umum dan 

komprehensif mengenai  konsep ukhuwah dalam al-Qur’an dan 

aplikasinya  dalam kehidupan politik.  

 

D. Tinjauan Pustaka 

 Berangkat dari topik yang akan diteliti dalam 

pembahasan ini yakni  konsep ukhuwah dalam al-Qur’an dan 

aplikasinya dalam kehidupan politik, berbagai macam tulisan 

yang dapat dijadikan rujukan, tetapi dari berbagai sumber yang 

penulis tinjau belum ada tulisan khusus yang membahas 

mengenai judul penelitian ini.  

Tulisan ilmiyah yang membahas tentang persaudaraan 

adalah Hayatu Muhammad karya Muhamamd Husain Haikal 

yang telah dialih bahasakan oleh Ali Audah Sejarah hidup 

Muhammad. Melihat judul buku tersebut, menggambarkan 

bahwa yang dibahas bukanlah ukhuwah secara khusus 

melainkan sejarah hidup Nabi Muhammad saw. dan perjuangan 

dalam menyampaikan risalahnya, ukhuwah hanya salah satu 

aspek yang ada di dalamnya.  

Buku tersebut membahas tentang ide-ide persamaan dan 

prinsip-prinsip persaudaraan di kalangan kaum muslimin. Nabi 

Muhammad saw. mempersaudarakan golongan Muhajirin dan 

Anshar dan persahabatan Nabi Muhammad saw. dengan pihak 

yahudi.27 Persaudaraan atas dasar keadilan dan kasih sayang28 

dan lain-lain.  

                                                           
27Husain Haikal, Hayatu Muhammad, h. 214 
28 Husain Haikal, Hayatu Muhammad,h. 224 
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Al-Tarikhu al-Islami wa al-hadarah al-Islamiyah karya 

Ahmad Salabiy yang telah diterjemahkan oleh Mukhtar Yahya 

dengan judul Sejarah dan Kebudayaan Islam. Kitab tersebut 

membahas tentang hijrah Nabi saw. ke Yasrib dan berhasil 

meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam yakni:  

1. Mendirikan masjid  

2. Mempersaudarakan antara Anshar dan Muhajirin29 

3. Bantu membantu antara muslimin dan non muslimin  

4. Meletakkan dasar-dasar politik ekonomi dan sosial.30 

Munawir Syadzali dalam karya Islam dan Tata Negara. 

Dalam buku tersebut dibahas tentang piagam Madinah. Piagam 

Madinah adalah konstitusi atau undang-undangan dasar bagi 

negara Islam yang pertama yang didirikan oleh Nabi saw. di 

Madinah.31 Piagam itu menurut prinsip-prinsip persaudaraan 

dan tidak ada diskriminasi antara kelompok.  

Ketiga buku tersebut, pembahasannya hanya berkisar 

pada sejarah ukhuwah, sementara dalam pembahasan penelitian 

ini  menekankan pada ayat-ayat al-Qur’an yang menggunakan 

                                                           
29Rasulullah saw. mempersaudarakan antara kedua golongan kaum 

muslimin ini, Ali bin Abi Thalib dipilih menjadi saudara beliau sendiri. Abu 

Bakar, beliau persaudarakan dengan Khadijah, Ibn Zubair, Ja'far Ibn Abi 

Thalib dengan Mu'as ibn Jabal. Ahmad Syalabiy, al-Tarikh al-Islamy wa 

Hadarah al-Islamiyah, h. 118. Persaudaraan yang demíkian ini yang oleh 

Rasulullah saw dijadikan hukum saudara sedarah senasib. 
30Ahmad Syalabiy, al-Tarikh al-Islamiy wa Hadarah al-Islamiyah, 

h. 116. 
31Piagam yang diberikannya kepada Madinah memberikan jaminan 

terhadap jiwa, hak milik dan agama bagi semua orang tanpa membedakan 

kasta dan keimanan, memberikan hak-hak asasi mereka. Lihat Syed 

Mahmudun Nasir, Islam Its Concepts and History diterjenmahkan oleh 

Adang Affandi dengan judul Islam Konsep dan Sejarahnya (Cet. IV; 

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), h. 123. 
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term ukhuwah maupun term lain. Karena itu masih banyak aspek 

yang tidak diungkapkan oleh ketiga pengarang tersebut, seperti 

ungkapan ukhuwah dalam al-Qur’an, hakekat dan wujud 

ukhuwah dalam al-Qur’an dan penerapannya dalam kehidupan 

politik. Tidak dibahas ukhuwah secara mendalam, sehingga 

penelitian  ini bukan sebagai pergaulan dari apa yang telah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Bahkan diharapkan studi ini 

dapat menghasilkan hal-hal baru yang belum terungkap oleh 

peneliti lain menyangkut konsep ukhuwah dalam al-Qur’an dan 

aplikasinya dalam kehidupan politik. 

Kedua karya monumental M. Quraish Shihab yaitu 

Membumikan al-Qur'an yang membahas mengenai Islam dan 

para ulama, termasuk di dalamnya soal ukhuwah Islamiyah.32 

Serta Wawasan al-Qur'an membahas tentang makna ukhuwah 

Islamiyah, faktor penunjang persaudaraan serta upaya untuk 

memantapkan ukhuwah.33 

Selain buku tersebut pembahasan ukhuwah banyak 

ditemukan dalam kitab Tafsir dan Hadis, akan tetapi kitab hadis 

tidak menyoroti konsep ukhuwah  secara khusus, melainkan 

hanya memberikan contoh-contoh prakstis perlakuan yang baik 

terhadap sesama muslim.34 

Sedangkan kitab-kitab tafsir membicarakan ukhuwah 

dalam rangkaian penafsiran ayat-ayat al-Qur’an. Pada umumnya 

                                                           
32M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, h. 357-361. 
33M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an (Cet. II; Bandung: Mizan, 

1961), h. 486-499. 
34Imam Muslim, Saluh Muslim, Juz II (Cet. I; Beirut: Dar al- Fikr, 

1988), h.524. 
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menggunakan metode tahlili,35 sehingga hasilnya pun seringkali 

bersifat parsial dan tidak utuh.  

Berdasarkan analisis terhadap kitab-kitab yang 

membahas tentang ukhuwah tersebut di atas, maka dapat 

dikatakan bahwa belum ada tulisan ilmiyah yang secara khusus 

membahas konsep ukhuwah dalam al-Qur’an dan aplikasinya 

dalam kehidupan politik. 

 

E. Metode Penelitian 

1.  Metode Pendekatan dan Pelaksanaan Penelitian 

Pada hakekatnya tafsir adalah usaha penggalian makna 

yang terkandung dalam ungkapan al-Qur’an dengan melihat 

berbagai aspeknya, sehingga metode pendekatan yang dipakai 

adalah metode enterdisipliner. Namun demikian dalam 

pelaksanaan menggunakan metode maudhu'i,36 karena objek 

telaah dalam pengkajian ini adalah ayat-ayat al-Qur’an yang 

berfokus pada sebuah tema.  

2.  Metode Pengumpulan Data  

Sumber-sumber data yang diperlukan berasal dari bahan-

bahan tertulis yang berkaitan dengan topik pembahasan, maka 

metode yang dipakai adalah library research. Karena 

                                                           
35Adalah metode tafsir yang berusaha untuk menerangkan ayat-ayat 

al-Quran dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutaan ayat-ayat 

al-Quran sebagaimana yang tercantum dalam mushaf.  M. Quraish Shihab, 

Membumikan, al-Qur’an, h. 86. 
36Adalah menghimpun ayat-ayat al-Qur’an yang memiliki tujuan 

yang sama, menyusunnya secara kronologis selama memungkinkan dengan 

memperhatikan sebab turunnya. Abd al-Hayy al-Farmawiy, al-Bidayah fi 

Tafsir al-Maudu'iy (Cet. I; Kairo : al-Hadarah al-'Arabiyah, 1977), h. 52. 
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menyangkut ayat-ayat al-Qur’an, maka sumber utamanya adalah 

kitab suci al-Qur’an.  

Sumber-sumber lain adalah kitab-kitab tafsir, antara lain; 

Tafsir al-Qur’an al-‘Azim karangan Ismail Ibn. Jami' al- Bayan 

fi Tafsir al-Qur’an, karangan Muhammad Ibn Jarir al- Tabari,37 

Tafsir al-Manar, karangan Muhammad Rasyid Ridha yang 

termasuk tafsir bi al-Ra’yu.38 Al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an. 

Karangan Muhammad Husain al-Thabathaba’i.39 Tafsir al-

Maraghi karya Ahmad Mustafa al-Maraghi. 40Dalam upaya 

pengembaangan uraian ini dipergunakan data yang relevan, 

sehingga dibutuhkan kajian yang bersumber dari kitab-kitab 

hadis atau syarahan hadis seperti kitab Fath al-Bari bi Syar al- 

                                                           
37Kedua kitab tersebut bercorak tafsir Asari yang merupakan jenis 

tafsir yang berdasar pada ayat-ayat al-Qur'an atau riwayat, baik berupa hadis 

Nabi saw maupun perkataan sahabat dan tabi'in. Lihat Fahd Ibn 'Abd al-

Rahman al-Rumy, Dirasah fi Fahm al-Qur'an diterjemahkan oleh Ammul 

Hasan dengan judul Fahm al-Qur'an Study Kompleksitas al-Qur’an 

(Yogyakarta : Titian Ilahi, 1997), h. 199 dan 204. 
38Tafsir bi a-Ra'yu adalah jenis tafsir al-Qur'an yang didasarkan pada 

ijtihad dengan syarat bahwa penafsir tetap konsisten pada syarat-syarat yang 

harus dimiliki seorang penafsir, antara lain; bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang 

berkaitan dengannya, sebab nuzul dan lain-lain. Muhammad Husain al- 

Zahabiy, al-Tafsir wa al-Mufassirun, Juz I (Kairo : dar al-Kutub al- Hadisah, 

1962), h. 256.  
39Pengaran tafsir ini adalah ulama Syi'ah, tetapi bahasanya secara 

umum tidak menunjukkan fanatisme Syi'ah.  
40Kitab tafsir tersebut bercorak al-Adab al-ljtimai' berusaha 

memahami nash-nash al-Qur'an dengan cara mengemukakan ungkapan-

ungkapan al-Qur’an secara teliti, selanjutnya menjelaskan makna-makna 

yang dimaksud oleh Akjur'an tersebut dengan gaya bahasa yang indah dan 

menarik. Kemudian pada langkah berikuthnya penafsir berusaha 

menghubungkan nash-nash Akjur'an yang tengah dikaji dengan kenyataan 

sosial dan sistem budaya yang ada.Muhamaad Husain al-Dzahaby, al-Tafsir 

wa al-Mufassirun, Jilid III, h. 213. 
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Bukhari karya Ibn Hajar al- ‘Asqalani dan kitab-kitab hadis 

lainnya yang terkait dengan pembahasan ini.  

Untuk menganalisa makna lafaz al-Qur’an digunakan 

Mu'jam Maqayis al-Lugah karangan Abu Husain Ahmad Ibn 

Faris Ibn Zakariah dan Mufradat al-Faz al-Qur’an, karangan 

Abu al-Qasim al-Husain Ibn Muhammad al-Raghib al- 

Asfahani.  

Guna memudahkan pelacakan ayat-ayat al-Qur’an yang 

berkaitan dengan penelitian ini digunakan kitab Mu’jam al-

Mufahras li Alfaz al-Qur’an, susunan Muhammad Fu’ad' Abd 

al-Baqiy.  

3. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data  

Data pokok yang dihadapi dalam penelitian ini terdiri 

atas ayat-ayat al-Qur’an, maka dalam pengelolaan data tersebut 

penulis menggunakan metode kualitatif. Hal ini didasarkan pada 

kenyataan bahwa data yang akan diolah bersifat deskriptif 

berupa pernyataan bukan data kuantitatif, karena itu metode 

analisis data yang digunakan adalah analisis content (isi).  

 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Al-Qur’an adalah kalamullah yang berdimensi banyak, 

diturunkan kepada manusia sebagai rahmat dan hidayat, untuk 

memperolah petunjuk dan pelajaran dari kalamullah tersebut, 

maka konsep-konsep yang dikandungnya perlu dijabarkan dan 

dioperasionalkan agar lebih mudah dicerna dan dipahami oleh 

umat manusia dalam berbagai tingkat serta latar belakang sosio-

kultural.  
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2. Kegunaan Penelitian  

Tulisan ini diharapkan dapat menambah khazanah 

terhadap pembangunan pengetahuan khususnya ilmu-ilmu ke-

Islaman.  

Berguna untuk merubah sikap individualistic dan 

egoistis, karena yang demikian itu dapat membawa kepada 

keretakan persaudaraan dan membawa bagi kehidupan dunia 

dan ukhrawi.   

Berguna untuk mewujudkan nilai-nilai persaudaraan 

kesatuan ‘aqidah serta menciptakan perdamaian abadi. 
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BAB II 

UKHUWAH DAN KEKUASAAN 

 

A.  Pada Masa Rasulullah saw  

 Rasulullah saw. diutus oleh Allah untuk menyampaikan 

risalah kepada umat manusia. Dia diutus tidak untuk negara 

tertentu atau bangsa tertentu, tetapi dia diutus untuk 

menyelamatkan seluruh umat manusia, misinya bersifat 

universal dan cosmopolitan.1 Nabi membaktikan seluruh 

hidupnya untuk meningkatkan seluruh dan untuk menyatukan 

bangsa-bangsa yang heterogen ke dalam suatu persaudaraan 

yang universal. 

 Nabi Muhmmad saw. tidak mengarahkan tujuan untuk 

membangun suatu negara dan bangsa tertentu, tetapi juga 

memimpikan pendirian suatu persaudaraan yang universal. 

Persaudaraan ini didasarkan atas agama, keturunan atau 

hubungan keluarga.2 Namun, persaudaraan seagama lebih kokoh 

dari pada persaudaraan seketurunan.  

Sejak Nabi saw. mendakwahkan Islam di Mekkah yang 

pertama kali beliau tanamkan adalah akidah yang benar dan 

menjalin persaudaraan. Hal ini terbukti enam orang dari suku 

Hazraj, Yasrib datang ke Mekkah untuk menunaikan ibadah 

haji, mereka bertemu dengan Nabi saw. di 'Aqabah, Mina. 

Sebagai hasil pertama, enam orang tamu dari Yasrib temasuk 

orang Islam. Sementara itu kepada Nabi saw. Mereka berkata 

                                                           
1Lihat QS (34): 28 artinya: dan kami tidak mengutus kamu 

melainkan kepada umat manusia. 
2Syed Mahmud Natsir, Islam Konsepsi dan Sejarahmya (Cet. IV; 

Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994), h. 123. 
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bahwa kehidupan di Yasrib selalu diancam oleh permusuhan 

antar golongan dan antar suku, khususnya antar suku khazraj dan 

Aus,3 dan mengharapkan semoga Allah mempersatukan dan 

merukunkan golongan-golongan dan suku-suku yang selalu 

bermusuhan itu melalui Nabi saw. Allah mempersatukan dan 

mempersaudarakan.4 Mereka mengadakan sumpah setia dengan 

Nabi saw. dua kali di bukit 'Aqabah.  

Pada tahun ke 12 dari kenabian, duabelas orang laki- laki 

dan seorang wanita5 penduduk Yasrib menemui Nabi saw. di 

'Aqabah. Mereka selain mengakui kerasulan Nabi saw. (masuk 

Islam), juga berjanji kepada Nabi saw bahwa mereka tidak akan 

mempersekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan 

berzina, tidak akan berbohong, tidak akan menghianati Nabi 

saw., bai'at ini dikenal dengan bai'at Aqabah pertama.6 

                                                           
3Aus dan Hazraj itu berasal dari dua nama orang laki-laki kakak 

beradik, kemudian keturunan-keturunan mereka berbagi menjadi dua 

golongan, dan akhirnya mereka ini saling bermusuhan. Peperangan di antara 

kedua golongan itu tidak ada henti-hentinya, kedua golongan itu sama-sama 

memegang kekuasaan di Madinah. 
4Lihat QS. Al-Anfal (8) : 63 
5Untuk mengetahui nama mereka, Lihat Munawar Chalil 

Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad saw (Cet IV, Jakarta: Bulan Bintang, 

1993), h. 473 
6Ahmad Syalabi, Tarikh al-Islamy wa Hadarah al-Islamiyah, 

(Terj)Sejarah dan Kebudayaan Islam (Cet. VIII; Jakarta : Pustaka al-Husna, 

1994), h. 105. Lihat pula Muhammad Husain Haikal, Hayatu Mulammad 

diterjemahkan oleh Ali Audah dengan judul Sejarah Hidup Nabi Muhammad 

(Cet. I Bandung: Tinta Mas, 1983), h. 184. 
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Kemudian pada musim haji berikutnya sebanyak 73 

orang7 penduduk Yasrib yang sudah masuk Islam berkunjung ke 

Mekkah. Mereka mengundang Nabi saw. untuk hijrah ke Yasrib 

dan menyatakan lagi pengakuan mereka bahwa Nabi 

Muhammad saw adalah Nabi dan pemimpin mereka. Nabi saw. 

menemui tamu-tamunya di tempat yang sama dua tahun 

sebelumnya di Aqabah. Di tempat itu mereka mengucapkan 

bai’at bahwa mereka tidak akan mempersekutukan Allah dan 

bahwa mereka akan membela Nabi saw sebagaimana mereka 

mambela isteri dan anak mereka. Dalam hal ini, Nabi saw. akan 

memerangi musuh-musuh yang mereka perangi dan sahabat 

dengan sahabat-sahabat mereka. Nabi saw dan mereka adalah 

satu. Bai'at ini dikenal dengan bai'at Aqabah kedua.8 Bai'at 

Aqabah pertama dan kedua inilah yang menjadi embrio lahirnya 

negara Islam dan merupakan bangunan dasar negara yang kelak 

terbentuk.9 Ikatan perjanjian tersebut menjadikan Aus dan hazraj 

bersatu dalam akidah dan menjalin hubungan persaudaraan yaitu 

persaudaraan seagama.  

Berdasarkan dua bai'at tersebut maka Nabi saw. 

menganjurkan pengikut-pengikutnya untuk hijrah ke Yasrib 

pada akhir tahun itu juga, karena kaum kafir Quraisy semakin 

melancarkan intimidasinya. Beberapa bulan kemudian Nabi 

saw.sendiri hijrah bergabung dengan mereka. Peristiwa hijrah 

                                                           
7 Munawar Chalil, Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad saw, h 

478-479  
8Ahmad Syalabi, Tarikh al-Islamy wa Hadarah al-Islamiyah, h. 106. 

Lihat juga Husain Haikal, Hayatu Muhammad, h. 186-187.  
9Abdul Azis Taba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru. (Cet. 

I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 95 
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tersebut diabadikan sebagai permulaan perhitungan tahun 

hijrah.10 

Setelah tiba dan diterima di Madinah, Nabi saw. 

membangun satu bentuk negara kota (city state) di Madinah 

yang bersifat ketuhanan.11 Nabi saw resmi menjadi pemimpin 

bagi penduduk kota itu. Babak baru dalam sejarahpun dimulai 

pada periode Madinah, Islam merupakan kekuatan politik.  

Dalam masyarakat baru itu Nabi Muhammad saw 

merupakan pemuka politik di samping pemuka agama. Dia itu 

Nabi, kepala negara, panglima pasukan, hakim agung dan 

pembentuk hukum.12 Wewenang dan kemestiannya menerima 

wewenangnya itu berdasarkan misi kenabiannya dan perintah 

mempunyai kedudukan bukan saja sebagai kepala agama, tetapi 

juga kepala negara. Dengan kata lain dalam diri Nabi saw 

terkumpul dua kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi. 

Kedudukannya sebagai rasul secara otomatis menjadi kepala itu 

Nabi Muhammad saw.13 Nabi Muhammad saw. mempunyai 

kedudukan  bukan saja sebagai kepala agama, tetapi juga kepala 

negara. Dengan kata lain dalam diri Nabi saw terkumpul dua 

                                                           
10Penetapan ini dilakukan pada masa kepemimpinan Khalifah Umar 

bin Khattab setelah dua tahun memerintah. Pada saat para sahabat 

bermusyawarah untuk menentukan awal penanggalan Islam, Ali bin Abi 

Thalib mengusulkan supaya dimulai sejak hijrahnya Rasulullah dari Mekkah 

ke Madinah, usul ini diterima.  
11Asyumardi Azra, Pergolakau Politik Islam (Cet I; Jakarta: 

Paramadina, 1996), h. 3. 
12John L. Esposito, Islam and Politics diterjemahkan oleh Joesoef 

Sou'yb dengan judul Islam dan Politik (Cet. I Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 

h. 7. 
13L.ihat QS. (3) 32 
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kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi. Kedudukannya 

sebagai rasul secara otomatis menjadi kepala negara.14 

Dalam rangka memperkokoh masyarakat dan negara 

baru itu, Rasulullah saw. meletakkan dasar-dasar kehidupan 

bermasyarakat yang intinya antara lain adalah membina 

ukhuwah Islamiyah yaitu Rasulullah mempersaudarakan antara 

golongan Muhajirin dan golongan Anshar, penduduk Madinah 

yang sudah masuk Islam dan ikut membantu kaum Muhajirin 

tersebut.15 Apa yang dilakukan Rasulullah saw itu dapat 

menciptakan sesuatu persaudaraan yang baru, yaitu 

persaudaraan berdasarkan agama.16 

Umat Islam memenuhi hidup bernegara setelah Nabi 

hijrah ke Yasrib, yang kemudian berubah al-Madinah al-

Munawwarah.17 Di Madinah untuk pertama kali lahir suatu 

komunikasi Islam yang bebas dan merdeka di bawah pimpinan 

Nabi, dan terdiri dari para pengikut Nabi yang datang dari 

Mekkah (muhajirin) dan penduduk Madinah yang telah masuk 

Islam. Di antara penduduk Madinah terdapat juga komunikasi 

                                                           
14Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid I 

(Cet. V; Jakarta: UI Press, 1985), h.101. 
15Rasulullah mempersaudarakan kedua golongan ini; Ali bin Abi 

Thalib dipilih menjadi saudara sendiri, Abu Bakar dengan Kharijah, Ja'far ibn 

Abi Thalib dengan Mu'az ibn Jabal dan lain- lain. Lihat Husan Haikal, Hayatu 

Muhammad,, h. 212 Lihat pula Ahmad Syalabi, Tarikh al-Islamy wa Hadarah 

al-Islamiyah, h. 118. 
16 Ali Mufrodi, Islam di Kawasan Kebudayaan Arab (Cet. I Jakarta: 

Logos, 1997), h 28. 
17Hassan Ibrahin Hassan, Islamic History and Culture ahli bahasa 

Djahdan Hunam dengan judul Sejarah dan Kebudayaan Islam (Cel. 1, 

Yoykata: Koin Kembang 1989), h. 26. 
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lain, yaitu orang-orang Yahudi dan sisa suku-suku Arab yang 

belum mau menerima Islam dan masih tetap memuja berhala. 

Dengan kata lain umat Islam di Madinah merupakan bagian dari 

suatu masyarakat majemuk.18 

Selain Nabi saw. mempersaudarakan Muhajirin dan 

Anshar, juga berhasil mengadakan hubungan persahabatan 

dengan orang-orang Yahudi, agar stabilitas dapat diwujudkan, 

Nabi saw. mengadakan ikatan perjanjian dengan mereka dan 

mempermaklumkan suatu komunikasi-komunikasi, yang 

merupakan komponen-komponen masyarakat yang majemuk di 

Madinah. Piagam tersebut dikenal sebagai piagam Madinah.19 

Piagam ini sering pula disebut Dustur Madinah, Undang-

Undang Dasar Madinah atau Konstitusi Madinah,20 sebuah 

piagam yang juga menjamin kebebasan beragama orang-orang 

Yahudi sebagai suatu komunitas. Setiap golongan masyarakat 

memiliki hak tertentu dalam bidang politik dan keagamaan.  

Kemerdekaan beragama dijamin dan seluruh anggota 

masyarakat berkewajiban mempertahankan negara itu dari 

serangan dari luar. Bahwa Rasulullah saw. menjadi kepala 

pemerintahan karena sejauh menyangkut pemerintahan dan tata 

tertib umum, otoritas mutlak diberikan kepada beliau. Dalam 

                                                           
18Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan 

Pemikiran (Cet. Vi; jakarta: UI Press, 1993), h. 10. 
19Pakar ilmu politik Islam beranggapan bahwa piagam Madinah 

adalah konstitusi Undang-undnag Dasar bagi negara Islam yang pertama 

didirikan oleh Nabi di Madinah. Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara 

Ajaran Sejarah dan Pemikiran, h.10.   
20 Abdul Aziz Taba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, h. 

98. 
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bidang sosial, dia juga meletakkan dasar persamaan antar 

sesama manusia.  

Nabi Muhammad saw. seorang demokrat. Piagam 

diberikannya kepada Madinah dengan memberikan jaminan 

terhadap jiwa, hak milik dan agama bagi semua orang tanpa 

membedakan kasta dan keimanan. Piagam ini juga memberikan 

kepada orang hak-hak asasi mereka, kebebasan, persamaan dan 

persaudaraan.21 

Dengan diumumkannya piagam itu, Nabi saw. 

menyatukan dan mempersaudarakan suku-suku Madinah yang 

heterogen (Aus dan Hazraj) dan golongan Muhajirin dengan 

golongan Anshar ke dalam suatu kesatuan politik yang padu. 

Piagam ini memberikan kekuasaan kepada Nabi untuk berperan 

sebagai hakim dan sebagai kepala negara. Ia mengakui 

kebebasan sebagai hakim dan sebagai kepala negara. la 

mengakui kebebasan perseorangan dan umum dan menjamin 

keamanan perseorangan dan milik rakyat. Piagam ini 

bernafaskan semangat toleransi keagamaan umat Islam, 

menetapkan hak-hak dan kewajiban umat Islam terhadap satu 

sama lain dan terhadap orang-orang Yahudi. Ia menyorotkan 

cahaya yang terang pada kenegaraan serta toleransi keagamaan 

Nabi Muhammad saw. terhadap kaum- kaum minoritas dan 

kaum non Islam. 

 

B. Pada Masa Khulafa al-Rasyidin 

Nabi Muhammad saw. tidak meninggalkan wasiat 

tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin 

                                                           
21Syed Mahmud Natsir, Islam Konsepsi dan Sejarahnya,h. 123. 
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politik umat Islam setelah beliau wafat,22 ataupun menetapkan 

sesuatu system bagi pemilihan penggantinya.23 Beliau 

tampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum 

muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah tak lama 

setelah beliau wafat, belum lagi jenazahnya dimakamkan, 

sejumlah tokoh Muhajirin dan Anshar berkumpul di Balai Kota 

Bani Sa'idah Madinah, untuk memusyawarahkan siapa yang 

akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah itu berjalan cukup 

alot karena masing-masing pihak baik Muhajirin maupun 

Anshar, sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat 

Islam. Namun dengan semangat ukhuwah Islamyah yang tinggi, 

akhirnya Abu Bakar terpilih, rupanya semangat keagamaan Abu 

Bakar mendapat penghargaan yang tinggi dari umat Islam,24 

sehingga masing-masing pihak menerima dan membai’atnya.  

Abu Bakar adalah Khalifah pertama dalam dunia Islam 

pengganti Rasulullah saw. dalam jabatannya sebagai Khalifah 

dia menjabat pemuka politik dan pemuka militer dalam 

masyarakat. Sekalipun dia bukan Nabi, dia peroleh gengsi 

keagamaan tertentu dalam kedudukannya sebagai pemuka 

masyarakat.25 Hal ini dilambangkan oleh jabatannya sebagai 

imam dalam shalat jum'at.  

Setelah pemimpin politik dan penggatinya Rasul 

diselesaikan maka Abu Bakar dan masyarakat muslim di 

Madinah berpaling menyatupadukan Arabia kembali. Kematian 

                                                           
22Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Cet. V Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 1997), h. 35. 
23John L. Esposito,Islam and Politics, h. 9. 
24Hassan Ibrahim Hassan, Sejarah dan kebudayaan 

Islam(Yogyakarta: Kota Kembang, 1989), h. 34. 
25 John  L. Esposito, Islam and Politics, h.9. 
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Muhammad menyebutkan timbul berbagai pemberontakan dari 

suku-suku Arab. Sekian banyak kepala suku menganggap 

dirinya terbatas dari ikatan politik dengan Madinah pada saat 

kematian Muhammad.  

Faham kesukuan, yang merupakan identitas politik dan 

sosial selama ini, bangkit kembali menantang kehidupan dan 

kesatuan di bawah negara Islam yang baru itu.26 Mereka 

menganggap bahwa perjanjian yang dibuat dengan Nabi 

Muhammad dengan sendirinya batal setelah Nabi wafat, karena 

keras kepala dan menantang mereka yang dapat membahayakan 

agama dan pemerintahan, Abu Bakar menyelesaikan persoalan 

ini dengan apa yang disebut Perang Riddah, dengan 

mengandalkan Khalid bin Walid sebagai Panglima yang brilian 

dan oleh Muhammad dipanggil dengan “The Sword of Allah” 

(pedang Allah).27 

Abu Bakar mangakhiri pemberontakan kesukuan itu, dan 

mengukuhkan Islam kembali di Semenanjung Arabia itu. 

Dengan begitu terpelihara kembali kesatuan dan solidaritas 

masyarakat Islam.  

Dalam menjalankan kepamimpinannya, Abu Bakar 

berusaha konsisten dengan yang berlaku pada masa hidup 

Rasulullah saw. kekuasaan yang dijalankan Khalifah Abu 

Bakar, sebagaimana pada masa Rasulullah saw. bersifat sentral, 

kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif terpusat di tangan 

Khalifah.  

Ketika Abu Bakar sakit dan merasa ajalnya sudah dekat, 

ia bermusyawarah dengan para pemuka sahabat, kemudian 

                                                           
26John L.Espositeo, Islam and P olitics, h.9. 
27John L.Esposito, Islam and Politics, h.9 .  
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mengangkat Umar penggantinya dengan maksud untuk 

mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan 

di kalangan umat Islam.28 Penunjukan Abu Bakar terhadap 

Umar bin Khattab sebagai penggantinya merupakan pilihan 

yang sangat tepat, karena Umar bin Khatab adalah seorang yang 

mempunyai kharisma tinggi dan amat disegani.  

Meskipun peristiwa diangkatnya Umar bin Khattab 

sebagai Khalifah itu merupakan fenomena yang baru, tetapi 

harus dicatat bahwa proses peralihan kepemimpinan tepat dalam 

bentuk musyawarah, yaitu berupa usulan atau rekomendasi dari 

Abu Bakar yang diserahkan kepada persetujuan Umat Islam.29 

Untuk menjajaki pendapat umum, Khalifah Abu Bakar 

melakukan serangkaian konsultasi terlebih dahulu dengan 

beberapa orang sahabat antara lain; Abd Rahman bin Auf dan 

Usman bi Affan.  

Umar din Khattab menjabat khalifah selama 10 tahun 

(13-23 H), dalam masa pemerintahannya, ia berhasil 

membebaskan negeri-negeri jajahan imperium Romawi dan 

Persia, seperti Suria, Persia, Mesir dan Palestina serta 

membebaskan Bait al-maqdis dari penduduk Romawi.30 Dengan 

demikian, pada masa pemerintahan Umar bi Khattab, wilayah 

kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, 

Syiria, sebagian besar wilayah Persia dan Mesir.31 Karena 

wilayah kekuasaan Islam semakin luas, maka pemerintahan 

                                                           
28Hassan Ibrahim Hassan, Tarikh  al-Islamy wa Hadarah al-

Islamiyah, h. 38. 
29Ali Mufradi,Islam di Kawasan Kebudayaan Arab, h. 53. 
30 Abdul Aziz Taba , Islam dan Negara dalam Politik Onde Baru,  h. 

103 
31Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, h.S58. 
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dilengkapi dengan lembaga-lembaga politik, dengan tugas 

antara lain mengatur hubungan antara daerah taklukan dan 

pemerintahan pusat.  

Pada masanya mulai diatur dan ditertibkan sistem 

pembayaran gaji dan pajak tanah. Pengadilan didirikan dalam 

rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga 

eksekutif. ketertiban, jawatan kepolisian dibentuk. Demikian 

pula jawatan pekerjaan umum. 32Umar bin Khattab mendirikan 

Bait al-Mal, menempakan mata uang, dan menciptakan tahun 

hijrah.33 Masa jabatannya berakhir dengan kematian. Dia 

dibunuh oleh seorang budak dari Persia bernama al-Lu'luah.  

Usman bin Affan menjadi Khalifah yang ketiga melalui 

proses lain, tidak sama dengan Abu Bakar dan Umar. Usman bin 

Affan naik menjadi Khalifah atas penunjukan tidak langsung, 

yaitu melalui badan syura yang dibentuk oleh Umar bin Khattab 

menjelang wafatnya.  

Khalifah Umar membentuk sebuah komisi yang terdiri 

dari enam orang sahabat34 dan meminta kepada mereka untuk 

memilih salah seorang di antaranya menjadi Khalifah. Setelah 

Umar wafat, tim ini bermusyawarah dan berhasil menunjukkan 

                                                           
32Sybli Nu’man, Umar yang Agung (Bandung: Pustaka, 1981), 

h.264-276. 
33Ahmad Syalaby, Tarikh al-Islamy wa Hadarah al-Islamiyah, 

h.263. 
34Mereka itu adalah Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah, 

Zubair ibn Awwam, Saad Ibn Abi Waqqas dan Abd Rahman ibn Auf.  Ahmad 

Syalabi, Tarikh al-Islamy wa Hadarah al-Islamiyah, h. 267. Yusuf Musa 

menyatakan bahwa Umar memilih orang-onang tersebut karena Rasulullah 

menjanjkan bahwa keenam orang tersebut adalah calon penghuani surga. 

Muhammad Yusuf Musa, Islam Suatu Kajian Komprehensif (Jakarta : 

Rajawali, 1988), h. 111.  



32 
 

Usman bin Affan sebagai Khalifah. Umat Islam memberikan 

sumpah setia kepadanya.  

Ikatan persaudaraan sesama muslim dari berbagai 

komunitas tetap utuh masa Nabi masih hidup, bahkan sampai 

pada masa Abu Bakar, Umar dan Usman. Akan tetapi pada 

paroh terakhir masa Islam serta perasaan tidak puas dan kecewa 

terhadapnya.  

Salah satu faktor yang menyebabkan banyak rakyat yang 

kecewa terhadap kepemimpinan Usman adalah 

kebijaksanaannya mengangkat keluarganya dalam kedudukan 

tinggi, yang terpenting diantaranya adalah Marwan ibn al-

Hakam. Dialah pada dasarnya yang menjalankan pemerintahan, 

sedangkan Usman hanya menyandang gelar Khalifah.35 Setelah 

banyak anggota keluarganya dalam jabatan penting Usman 

laksana boneka dihadapan kerabatnya.  

Sebagian umat Islam menuduh Khalifah bersikap lemah 

dan memperaktekkan nepotisme36 dan faforitisme37 dalam 

pemerintahan, menyebabkan intik-intik politik makin 

membara.38 Seperti pengangkatan sepupunya Marwan sebagai 

sekretaris pribadinya tidak efisien. Demikian juga pengangkatan 

jabatan-jabatan tinggi, Muawiyah, Walid bin Aqbah dan 

                                                           
35Ahmad Amin, Islam dari Masa Ke Masa (Cet. I; Bandung: CV. 

Rusyda, 1987), h. 87. 
36Memberikan jabatan penting atau menguntungkan kepada sanak 

saudaranya (sistem famili). 
37Favoritisme adalah pilih kasih, Lihat Syekh Muhmud Natsir, Islam 

Konsepsi dan Sejarahnya, h 188. 
38John L. Esposito, Islam and Politics, h.10. 
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Abdullah bin Sa'ad, masing-masing Gubernur Syiria, Irak dan 

Gubernur Mesir.39 

Faktor-faktor ini sempat menggoyahkan pemerintahan 

Usman, sehingga keutuhan  umat Islam mulai terpecah, 

berakibat meledaknya pemberontakan yang menewaskan 

Usman secara aniaya pada tahun 656 M.40 Oleh karena 

pemberontakan yang menginginkan agar masyarakat Islam yang 

telah utuh persaudaraannya terpecah dan saling bermusuhan.  

Pembunuhan Usman itu langkah pertama bagi rangkaian 

pemberontakan pihak muslim dan kemelut-kemelut keagamaan 

hingga saling membunuh sesama muslim yang membahayakan 

perkembangan politik Islam. 

Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi Khalifah melalui 

pemilihan oleh mayoritas umat Islam. Sebelum jenazah Usman 

bin Affan dimakamkan terlebih dahulu dimusyawarahkan siapa 

Khalifah yang akan menggantikannya, pilihan jatuh kepada Ali 

bin Abi Thalib, yang sejak Nabi Muhammad saw. Diklaim oleh 

pihak bahwa Ali lah yang berhak diangkat sebagai Khalifah, 

sebagai pewaris dari keturunan Nabi Muhammad saw.41 

Selama masa pemeritahannya, ia menghadapi berbagai 

pergolakan. Setelah menduduki jabatan Khlaifah, Ali memecat 

para Khalifah yang diangkat oleh Usman. Dia juga menarik 

                                                           
39Syed Mahmud Natsir, Islam Konsepsi dan Sejarahnya, h. 123.  
40Muhammad Husain Haikal, Gerakan-gerakan Menggoncang 

Islam (Surabaya: Pustaka Progresif, t.th), h.66. Lihat pula Hassan Ibrahim 

Hassan, Islamic History and Culture, h. 58. 
41Abu A’la al-Maududi, al-Khilafah wa al-Muluk alih bahasa 

Muhammad al-Baqir dengan judul Khilafah dan Kerajaan (Cet. VIII; 

Bandung: Mizan, 1998), h. 271. 
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kembali tanah yang dihadiahkan Usman kepada penduduk 

dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan 

memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara 

orang-orang Islam sebagaimana yang pernah diterapkan Umar 

bin Khattab.42  

Pembaiatan Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah 

ditentang keras oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan Ali 

dituduh sebagai biang keladi pembunuhan Usman, sekurang-

kurangnya terlibat dalam persekongkolan pembunuhan.43 

Tantangan serupa datang dari Talhah dan Zubair dari Mekkah 

yang mendapatkan dukungan dari Aisyah.44  

Khalifah Ali sebenarnya ingin menghindari pertikaian 

dan mengajukan kompromi kepada Talhah, tampaknya 

penyelesaian damai sulit dicapai, akhirnya terjadilah perang, 

Talhah dan Zubair terbunuh, sedang Aisyah dikembalikan ke 

Madinah.45 Perang ini dikenal dengan nama Perang Jamal (unta) 

karena Aisyah dalam pertempuran itu menunggang unta.46  

Kebijaksanaan-kebijaksanaan Ali juga mengakibatkan 

timbulnya perlawanan dari Muawiyah yang didukung oleh 

sejumlah mantan pejabat tinggi yang merasa kehilangan 

                                                           
42Hassan Ibrahim Hassan, Islamic History and Culture, h.62. 
43Hanun Nasution, Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa 

Perbandingan (Cet. V; Jakarta: UI Press, 1986), h.4. 
44Ahmad Amin, Fajr al-Islam, Lihat pula Ahmad Syalabi, Tarikh al-

Islamy wa Hadarah al-Islamiyah, h. 287-288. 
45Lihat Harun Nasution,Teologi Islam, Aliran-Aliran Sejarah 

Perbandingan, h.4 
46Hassan Ibrahim Hassan, Islamic History and Culture,h. 287. 
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kedudukan. Pasukan Ali berhadapan dengan pasukan muawiyah 

di Shiffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim (arbitrase).47 

Tetapi tahkim ternyata tidak menyelesaikan masalah 

bahkan menyebabkan timbulnya golongan ketiga yaitu al. 

Khawarij. Akibatnya di ujung masa pemerintahan Ali bin Abi 

Thalib umat Islam terpecah menjadi 3 (tiga) kekuatan politik, 

yaitu Muawiyah, Syiah (pengikut Ali)48 dan Khawarij (orang 

yang keluar dari barisan Ali).49 Munculnya kelompok al-

Khawarij menyebabkan tentaranya semakin lemah, sementara 

posisi muawiyah semakin kuat, akhirnya Ali terbunuh oleh salah 

seorang anggota Khawarij.  

Pertemuan yang terjadi di antara kedua golongan ini 

berakibat perpecahan umat Islam menjadi 3 (tiga) kekuatan 

politik dan saling bermusuhan. Akibatnya persatuan umat Islam 

yang sejak masa Rasulullah saw. telah kokoh dan kuat dengan 

ikatan ukhuwah Islamiyah menjadi retak.  

                                                           
47Ahmad  Syalabi, Tarikh al-Islamy wa Hadarah Islamiyah, h.302-

304. 
48Syi'ah alalah golongan yang berpendapat, setelah Nabi saw. wafat 

keluarga Nabi lebih berhak untıuk menggantikan beliau dan keluarga beliau 

yang paling berhak adalah Ali bi Abi Thalib. Lihat Ahmad Amin, op. cit, 

h.352. Lihat juga Ihsan Ilahi Zahir, al-Syi'ahi wa al-Tasyayyu' diterjemahkan 

oleh Hafid Syahim dengan judul Sejarah Pertumbuhan  Perkembangan Syi'ah 

(Bandung: Ma’arif, 1994), h.20. 
49Merela memprotes perjanjian damai antara Ali dan Muawiyah 

Mereka parcaya bahwa dengan menerima prinsip kempromi sebenarnya Ali 

teleh kehilangan satatus resminya. Sebagai pemimpin yang adil. Bahkan 

mereka bersikap lebih keras mengkafirkan Ali karena tindakannya dianggap 

sebagai dosa besar sehingga pelakunya mesti bertaubat nasuha. Khalid 

Ibrahim Jindan, The Islamic Theory of Goverment According to Taimiyah ahli 

bahsa Masrohin dengan judul Teori Publik Islam Telaah Kritis Ibn Taimiyah 

Tentang Pemerintahan Islam (Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h.3.  
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C. Pasca Khulafa al-Rasyidin  

Pasca Khulafa al-Rasyidin tidak akan dibahas seluruhnya 

dalam penelitian  ini akan tetapi penulis membatasi yaitu; masa 

Bani Umaiyyah, Abbasiyah dan Modern, masing-masing hanya 

diwakili satu orang sebagai pengalaman sejarah.  

1. Bani Umaiyyah  

Pada masa ini yang diangkat ialah Muawiyah bin Abi 

Sufyan sebagai Khalifah Pertama.  

Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, kedudukan sebagai 

khalifah dijabat oleh putranya Hasan selama beberapa bulan. 

Namun karena Hasan ternyata lemah, sementara Muawiyah 

semakin kuat, maka Hasan membuat perjanjian damai,50 dan 

menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah. Perjanjian 

ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam suatu 

kepemimpinan politik di bawah Muawiyah bin Abi Sufyan. Di 

sisi lain perjanjian itu juga menyebabkan Muawiyah menjadi 

penguasa absolut dalam Islam tahun 41 H/661 M. Tahun 

persatuan itu dikenal dalam sejarah sebagai tahun Jama'ah.51 

                                                           
50la berjanji mengundurkan diri dari jabatan khalifah jika Muawiyah 

mau menerima syarat-syarat perjanjian itu. Syarat-syarat tersebut adalah 

sebagai berikut; 1) Agar Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap 

seorangpun dari penduduk Irak, 2) Monjann Menjamin keamanan dan 

memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, 3) Agar pryek tandh Aloz 

dipennbukant kepralana dan dibenkan tap-ticp tanan, 4) Agar Muawiyah 

membayar kepada saudaranya, yakni Husain 2 juta dihram, 5) Pemberian 

kepala Bani Hasyim lebih banyak dari pemberian Bani Abdi Syam. Lihat 

Ahmad Syabali, Tarikh al-Islamy wa Hadarah al-Islamiyah,  juz II h.35. 
51Tahun persatuan, karena rakyat telah bersatu di bawah 

pimpinan seorang khalifah. Ahmad Syalabi, Tarikh al-Islamy wa 
Hadarah al-Islamiyah, h.35. Lihat pula Hassan Ibrahim Hassan, 
Islamic History and Culture, h.62.  
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Dengan demikian berakhirlah khulafa al-Rasyidin dan mulailah 

masa kekuasaan Bani Umayyah dalam sejarah politik Islam.  

Muawiyah bin Abi Sufyan menduduki jabatan sebagai 

khalifah tidak melalui musyawarah, tetapi lewat ketajaman 

pedang dan tipu muslihat. Kekuasaan Muawiyah yang menjadi 

awal kekuasaan Bani Umaiyyah, pemerintahan yang bersifat 

demokratis berubah menjadi monarchheridetis (kerajaan turun 

temurun). Suksesi kepemimpinan secara turun temurun dimulai 

ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk 

menyatakan sumpah setia terhadap anaknya Yazid. Muawiyah 

bermaksud mencontoh monarchheridetis di Persia dan 

Bizantium.52 Penunjukan Muawiyah atas putranya Yazid 

sebagai calon penggantinya merupakan titik awal lahirnya 

sistem monarki, yaitu pengisian jabatan kepala negara yang 

ditentukan atas dasar keturunan.  

Beberapa keberhasilan yang dicapai, namun tidak berarti 

bahwa politik dalam negeri dapat dianggap stabil, Muawiyah 

tidak menaati isi perjanjian dengan Hasan bin Ali ketika dia naik 

tahta yang menyebutkan bahwa persoalan pengganti pemimpin 

setelah Muawiyah diserahkan kepada pemilihan umat Islam.  

Dengan tujuan menegakkan wibawa pemerintahan serta 

menjamin intregritas di masa-masa yang akan datang, maka 

Muawiyah dengan tegas menyelenggarakan suksesi yang 

dinamai dengan pembaitan putranya Yazid, beberapa tahun 

                                                           
52Hassan Ibrahin Hassan, Islamic History and Culture,, h 66, Tentang 

perbedaan sistem pemerintahan masa khulafa al-Rasyidin dan dinasti 

Umaiyah ini, Lihat Abu A’la al-Maududi, al-Khilafah wa al-Mulk 

diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir dengan judul Khilafah dan Kerajaan 

(Cet. VII; Bandung: Mizan, 1988), h.135-200. 
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sebelum khalifah meninggal dunia.53 Deklarasi pengangkatan 

anaknya Yazid sebagai putera mahkota menyebutkan 

munculnya gerakan-gerakan oposisi di kalangan rakyat yang 

mengakibatkan terjadinya perang saudara.  

Ketika Yazid naik tahta sejumlah tokoh penduduk 

Madinah terpaksa mengucapkan sumpah setia kepadanya, 

Husein bin Ali dan Abdullah bin Zubair. Husein pindah dari 

Mekkah ke Kufah atas permintaan golongan Syi'ah yang ada di 

Irak. Mereka mengangkat Husein sebagai Khalifah, akibatnya 

terjadilah perang saudara di Karbela, tentara Husein kalah dan 

Husein sendiri mati terbunuh kepalanya dikubur di Karbela.54 

Dengan terjadinya perang saudara ini maka umat Islam kembali 

pecah, semangat Ukhuwah Islamiyah tidak dapat dipertahankan 

lagi.  

2. Masa Abbasiyah  

Dengan terbunuhnya khalifah Marwan, maka 

berakhirlah seluruh kekuasaan daulah Umaiyyah dan secara 

resmi berdirilah daulah Abbasiyah dengan Abu Abbas sebagai 

                                                           
53W.Montgomery Watt, Pengantar Studi Islam (Jakarta: Rajawali, 

1991), h.21.  
54Muhammad Sayyid al-Wakil, Lahatun min Tarikh al-Da’wati: 

Asbabu al-Da’fi fi Ummatil Islamoyah diterjemahkan oleh Fadli Bahri 

dengan judul Wajah Dunia Islam Dari Dinasti Bani Umaiyah Hingga 

Imperialisme Modern (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1989), h. 48-49. 

Lihat pula Hasan Ibrahim Hassan,  Islamic History and Culture,h 69. 
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khalifah.55 Beberapa khalifah sesudahnya.56 Tetapi penulis 

mengangkat hanya satu orang sebagai sampel dalam 

pembahasan ini yaitu Harun al-Rasyid.  

Sebelum naik tahta sebagai khalifah Abbasiyah, Harun 

al-Rasyid dilatih memerintah di Saifah tahun 163 H. Setahun 

kemudian ia diberi tanggung jawab yang lebih besar, yakni 

memerintah wilayah Anbar dan Afrika Utara, dan tahun 165 H, 

ia dilantik sebagai penguasa di Saifah lagi untuk menghadapi 

pertempuran yang berkobar di sana.57 Pada tahun 166 H. al-

Mahdi melantik Harun al-Rasyid sebagai putera mahkota bakal 

menggantikan al-Hadi kelak.58  

Zaman khalifah Harun al-Rasyid merupakan puncak 

kegemilangan pemerintahan Abbasiyah atau boleh juga 

dikatakan zaman paling gemilang dalam sejarah Islam. 

Pemerintahan ketika itu menikmati segala bentuk kebesaran 

kekuasaan dan keagungan ilmu pengetahuan. Di dalam negeri, 

kedudukan khalifah Harun lebih hebat dari pada segala peristiwa 

dan kekacauan yang timbul di beberapa tempat.59 Di masa 

pemerintahannya Bagdad mencapai puncak kejayaannya, 

Bagdad menjadi sentral perdagangan dan tempat tujuan para ahli 

sastra.  

                                                           
55J. Suyuthi Pulungan, Fiqhi Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran 

(Cet, I; Jakarta: Raja Grafindo Persada,1994), h. 172. 
56Yaitu: Abu Ja’faral al-Mansur, Abu Muslim al-Khurasani, al-

Mahdi, al-Hadi, Harun al-Rasyid, al-Amin, al-Ma’mun, al-Musta’min dan al-

Wasiq. 
57Ali Mufrodi, Islam di Kawasan Kebudayaan Arab, h. 9 
58Ahmad Syalabi, Tarikh al-Islamy wa Hadarah Islamiyah, 

h. 107. 
59Ahmad Syalaby, Tarikh al-Islamy wa Hadarah Islamiyah., 

h. 108. 
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Harun al-Rasyid adalah seorang khalifah yang paling 

dihormati, suka bercengkrama, alim dan sangat dimuliakan 

sepanjang usia menjadi khalifah. Beliau sembahyang 100 raka'at 

setiap hari dan pergi menunaikan haji dengan berjalan kaki, ia 

mendermakan harta bendanya, belum pernah dijumpai seorang 

khalifah yang sangat rahim dan pemurah berhubungan dengan 

harta yang dimilikinya. Beliau tidak menyia-nyiakan kebaikan 

orang kepadanya dan tidak pernah menangguhkan untuk 

membalasnya. Beliau menyukai syair dan penyair serta tokoh-

tokoh sastra dan alim ulama.60 Ia berbudi luhur dan taat 

beribadah, ia menyatu dengan masyarakat, ikatan ukhuwah 

islamiyah sangat nampak menghiasi zaman ini, ia memandang 

semua orang sejajar dalam kehidupannya.  

Pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid merupakan 

pemerintahan paling baik dan terhormat, bersih dan penuh 

kebijakan, paling disenangi oleh para ulama, penulis dan 

sasrtawan.61 la mempunyai hubungan rapat dengan semua 

orang, tidak membedakan antara masyarakat bawah dengan 

masyarakat atas. la sangat menghargai ilmu pendapat ulama, 

sehingga di jamannya ilmu pengetahuan mendapat kemajuan. 

Bermunculanlah para muhaddis, faqih, filosof dan sufi.62 

Kemajuan yang telah dicapai ini sebagai hasil kerjasamanya 

dengan semua pihak dan semangat ukhuwah islamiyahnya yang 

sangat tinggi.  

                                                           
60Ahmad Syalaby, Tarikh al-Islamiyah wa Hadarah 

Islamiyah, h. 110. 
61Ahmad Syalaby, Tarikh al-Islamy wa Hadarah Islamiyah, 

h.110 
62Untuk lebih lengkapnya, lihat Harum Nasution, Teologi 

Islam Aliran-Aliran Analisa Perbandingan, h. 72. 
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3. Masa modern  

Pada masa ini penulis akan mengangkat salah seorang 

tokohnya yaitu Mustafa Kemal dan pembentukan Republik 

Turki.  

Pertentangan antara Mustafa Kemal dengan Sultan 

Turki, mendorong kemal mengadakan pemerintahan tandingan 

di Anatolia. Sultan yang mengetahui kegiatan Kemal itu, segera 

memanggilnya ke Istambul, ia menolak panggilan itu sehingga 

dipecat oleh sultan dari jabatannya sebagai panglima, ia 

kemudian bergabung dengan Perkumpulan Hak-hak Rakyat 

yang menyelenggarakan dua kali kongres, yang pertama di 

Erzurum pada tanggal 23 Juli 1919 dan Sivas pada tanggal 1 

September 1919.63 Dalam kongres itu Kemal terpilih menjadi 

ketua.  

Pada kongres kedua di Sivas diputuskan bahwa Turki 

harus bebas dan merdeka serta berhasil dirumuskan Piagam 

Nasional yang menegaskan bahwa kemerdekaan dan integritas 

nasional pemerintahan yang dipilih oleh suatu "kongres 

nasional". Sebagai anggota berpandangan nasionalis 

memperkuat posisi Mustafa Kemal di Istambul. Pasukan sekutu 

yang masih memiliki intervensi kuat di Istambul membubarkan 

parlemen itu. Dalam kondisi seperti itu Kemal segera 

membentuk Majelis Nasional Agung (Buyut Minet Medjlisi) di 

Ankara pada tanggal 23 April 1920.64 

                                                           
63Departemen Agama, Eksiklopedi Islam, Jilid II (Jakarta: CV. Anda 

Utama, 1993), h. 814. 
64Mukti Ali, Islam dan Sekularisme dan Turki Moderen 

(Jakarta: Djambatan, 1994), h. 79. 
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Tantangan kembali datang dari sultan yang menilai 

bahwa Majelis Nasional Agung yang dipelopori oleh Kemal 

bersifat illegal. Sultan meluncurkan protes keras terhadap 

Majelis Nasional Agung dengan mengirimkan pasukan untuk 

menangkap para aktifisnya, tetapi pasukan ini tidak bergerak 

terlalu jauh karena bersimpati dengan gerakan dan kegiatan 

Mustafa Kemal. Kemal dan teman-temannya dari golongan 

nasionalis bergerak terus perlahan-lahan dapat menguasai situasi 

sehingga akhirnya sekutu terpaksa mengakui mereka sebagai 

penguasa defacto dan dejure di Turki.65 Pada tanggal 23 Juli 

1923 ditandatangani perjanjian Lausane dan pemerintahan 

Mustafa Kemal mendapat pengakuan internasional.  

Pembaharuan pertama yang dilakukan Mustafa Kemal, 

ditunjukkan kepada bentuk negara. Menurutnya pemerintah 

harus dipisahkan dari agama. Kelihatan bahwa Mustafa Kemal 

telah dipengaruhi oleh pemikiran Barat bahwa kedaulatan ada di 

tangan rakyat. Konstitusi baru yang dibuat oleh pemerintahan 

Kemal, pasal 1 "Turki is peoples state government by republican 

form of government."66 Dengan demikian yang berdaulat di 

Turki bukan lagi sultan tetapi rakyat.  

Penghapusan jabatan sultan 192267 menghilangkan 

dualisme dalam pemegang kekuasaan duniawi yang terdapat 

sebelumnya yaitu rakyat Turki di satu pihak dan majelis di pihak 

lain. Kemudian timbullah persoalan bentuk negara yang telah 

                                                           
65Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran 

dan Gerakan (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h. 147. 
66Niyazi Berkes, The development of Secularism in Turkey 

(Montreal: Mc Gill University Press, 1964), h. 464. 
67W. Montgomery Watt, Islamic Ploitical Thought: The Basic 

Concept (Edinburgh: University Press, 1987), h. 109. 
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berobah organisasinya. Golongan Islam mempertahankan 

bentuk khalifah dan golongan nasionalisme menghendaki 

bentuk republik, berdasarkan konstitusi 1921 yang didalamnya 

ditegaskan bahwa kedaulatan terletak pada rakyat, maka bentuk 

negara baru ini haruslah republik. Pada tanggal 30 Oktober 1923 

Majelis Nasional Agung mengambil keputusan bahwa Turki 

adalah negara republik.  

Namun demikian masih terdapat suara-suara tidak setuju 

dari golongan Islam dan sebagai alternative selanjutnya 

golongan Islam mengusulkan supaya ditambah suatu artikel 

yang mengatakan agama negara republik Turki adalah Islam. 

Dengan dilandasi oleh semangat persatuan dan ukhuwah yang 

kuat di antara golongan itu dengan mempertimbangkan berbagai 

keinginan dan potensi yang ada tanpa merugikan suatu 

golongan, maka usulan itu dapat diterima.68 Dengan demikian 

Turki merupakan negara Islam pertama yang menetapkan 

republik sebagai bentuk negara.  

Dalam pemerintahan Mustafa kemal, meskipun ia 

seorang nasionalis dan pengagum peradaban Barat tetapi sangat 

menghormati ide-ide yang dimajukan oleh golongan Islam. 

Sikapnya yang selalu menjaga semangat ukhuwah di antara 

berbagai komponen bangsa, membawa pengaruh yang sangat 

besar terhadap stabilitas negara. Stabilitas negara yang mantap 

itu mendorong tumbuhnya negara modernisasi di Turki dalam 

berbagai bidang kehidupan. 

 

 

                                                           
68Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran 

dan Gerakan, h. 150. 
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BAB III 

UKHUWAH DALAM AL-QUR’AN 

 

A. Hakekat Ukhuwah dalam Al-Qur’an 

1. Pengertian khuwah  

  Ukhuwah adalah bentuk bentuk jamak dari kata  ْاخ yang 

berasal dari kata  وخ yang terdiri dari  و  dan خ   kemudian و diganti 

dengan  ْا sehingga menjadi ْاخ mempunyai dua arti; 1) al-Ikhtilath 

(pergaulan), 2) idhtirab (berinteraksi).1 Pengertian pertama 

menunjukkan bahwa pergaulan seseorng dengan dua orang atau 

beberapa orang akan menimbulkan pesaudaraan. Hal ini dapat 

dilihat dalam salah satu ayat al-Qur’an, seperti dalam QS. al-

Baqarah/2: 220; 

ۡ ۡۡ َۡوَيسَ  ۡعَنِ ىۡلُونكََ َتََٰمََٰ ۡۡٱلۡ  ۡتُُاَلطُِوهُم  ۡوَإِن ٞۖٞ ۡخَي  َّهُم  ۡل لََحٞ ۡإصِ  قُل 
ۡوَۡ ۡۚ َٰنكُُم  وَ ُۡفإَخِ  ۡۡٱللَّّ لَمُ سِدَۡيَع  ۡۡٱل مُف  لحِِۡ مِنَ ۡۡٱل مُص  ۡشَاءَٓ ُۡوَلوَ  ۡٱللَّّ
ۡ ۚۡۡإنَِّ نَتَكُم  ع 

َ
َۡلََ  ٢٢٠ۡعَزِيزٌۡحَكِيمٞۡۡٱللَّّ

Terjemahnya: 

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, 

katakanlah; mengurus urusan mereka secara patut adalah 

baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka 

adalah saudaramu”2 

Sebab nuzul ayat tersebut, diriwayatkan bahwa para 

sahabat kebingungan dan merasa berdosa merawat anak yatim 

                                                           
1Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakaria, Mu’jam al-Maqayis 

al-Lugah, Juz VI (Beriut: Dar al-Fikr, 1991), h. 75. 
2Kementerian  Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, , h. 53.  
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dan harta mereka yang seringkali diperlakukan tidak 

wajar. Makanan dan minuman anak yatim tersebut dipisahkan 

dari makaman dan minuman mereka sehingga pelayanan 

kebutuhannya kurang memperoleh perhatian. Para sahabat 

menanyakan hal itu kepada Nabi saw.3 Maka turunlah ayat ini 

menjelaskan bahwa mengurus kebutuhan anak yatim itu adalah 

baik. 

Kalimat وانْ تخا لطواهم dikatakan bahwa jika seorang 

pengasuh bergaul dengan anak yatim yang ada dalam 

pemeliharaannya, itu berarti mereka menyatu dalam 

kekeluargaan sehingga mereka dikategorikan sebagai saudara  

dekat. Persaudaraan tersebut diikat oleh kesamaan iman dan 

agama serta pergaulan yang sangat akrab sehingga sulit bagi 

mereka berpisah.  Ayat ini menjelaskan bahwa mendidik, 

bergaul, memelihara, serta mengelolah harta mereka  secara baik 

dan wajar itulah sikap yang dikehendaki  terhadap anak-anak 

yatim. Apa yang telah dilakukan  selama ini, dengan 

memisahkan makanan kamu dari makanan mereka, adalah sikap 

di luar kewajaran. Hal itu tidak  mencerminkan hubungan 

kekeluargaan dan persaudaraan, karena itu, apabila kamu tidak 

memisahkan makananmu dengan makanan  mereka, dalam arti 

makan bersama, tindakan itulah dianggap baik dan wajar sebab 

mereka adalah saudara-saudara seagama kamu atau 

sekemanusiaan, Allah mengetahui dan dapat membedakan siapa 

yang berbuat  tidak peduli terhadap anak yatim, Allah 

mengetahui dan dapat membedakannya dari yang 

                                                           
3Muhammad Husain al-Thabathaba’i, al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an, 

Juz II (Cet. II; Beirut: t.th.) h. 201. 
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mengembangkan harta mereka dan yang menggunakan harta 

mereka secara wajar. Allah akan membalas sesuai apa yang telah 

dilakukan terhadap   perlakukan masing-masing.4 

Pengertian kedua menggambarkan bahwa persaudaraan 

mengharuskan adanya aktivitas atau kegiatan dalam banyak hal 

seperti aktif dalam suatu organisasi, baik organisasi itu ada 

kaitannya dengan ikatan keluarga maupun berupa organisasi 

kemasyarakatan. Dengan keaktifan dalam organisasi tersebut 

dapat menimbulkan rasa saling mencintai dan saling 

menyayangi karena mereka merasa bahwa dirinya sudah 

bersaudara. Hal ini dijelaskan dalam salah satu hadist Rasulullah 

saw.:  

 5لأخيه ما يجب لنفسه  يحب حدكم حتيلايؤمن ا
Artinya: 

“Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian  sampai 

ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai 

dirinya sendiri”. 

Kedua pengertian ini saling terkait, karena pergaulan dan 

berinteraksi dengan pihak lain dapat terwujud sebagai akibat 

terlaksananya suatu aktifitas dalam suatu kegiatan. Sementara 

aktifitas adalah salah satu faktor timbulnya ukhuwah 

(persaudaraan).  

Al-Ragib al-Asfahani mengatakan bahwa kata اخ berasal 

dari kata اخو yang berarti persekutuan atau persamaan dengan 

                                                           
4M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan Keserasian 

al-Qur’an, Vol. 1 (Cet. VII; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 568-569. 
5Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin 

Bardazabah al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz I (Cet. I; Beirut: 1992), h. 11. 
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pihak lain, baik persekutuan atau persamaan keturunan, dari segi 

sebapak, seibu atau salah satu dari keduanya, maupun dari segi 

persusuan.6 Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Nisa(4) : 11; 

ُۡۡيوُصِيكُمُۡ ۡۡٱللَّّ ِ كَرِۡمِث لُۡحَظ  للِذَّ ٞۡۖ لََٰدِكُم  و 
َ
ِ ۡفِِٓۡأ نثيََي 

ُ ۡنسَِاءٓٗۡۡٱلَ  فَإنِۡكُنَّ
ۡ قَ ِۡفَو  ۡۡٱث نتََي  ۡفَلهََا ۡوََٰحِدَةٗ ۡكََنتَ  ۡترََكَۖٞۡوَإِن ۡمَا ۡثلُُثَا فُۚۡۡفَلهَُنَّ ۡٱل صِ 

ِن هُمَاۡ ۡوََٰحِدٖۡم  ِ
بوََي هِۡلكُِ 

َ
دُسُۡوَلَِ اۡترََۡۡٱلسُّ ۡۡۥإنِۡكََنَۡلَُۡۡكَۡمِمَّ َّم  فإَنِۡل ۡۡۚ وَلَٞ

ُۡ ۡوَوَرثِهَُۡۡۥيكَُنۡلَّ بوََاۡۡٓۥوَلَٞ
َ
ِهِۡأ م 

ُ
ِهِۡۡۡٓۥفإَنِۡكََنَۡلَُۡۡٱلثُّلُثُۚۡۡهُۡفَلِِ م 

ُ
وَةٞۡفَلِِ إخِ 

دُسُۚۡۡ ۡلََۡۡٱلسُّ نَاؤٓكُُم  ب 
َ
ۡوَأ ٍۗۡءَاباَؤٓكُُم  ۡدَي ن  و 

َ
دِۡوَصِيَّةٖۡيوُصِِۡبهَِآۡأ مِنۢۡبَع 

يُّۡ
َ
رُونَۡأ ِنَۡۡهُمۡ تدَ  فرَِيضَةٗۡم  ۡۡۚ عٗا ۡنَف  كُم 

ق رَبُۡلَ
َ
هِۡأ ۡۡٱللَّّ َۡإنَِّ كََنَۡعَليِمًاۡۡٱللَّّ

١١ۡۡحَكِيمٗاۡ
Terjemahnya:  

 Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian 

pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang 

anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak 

perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih 

dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang 

ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, 

Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang 

ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta 

yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai 

                                                           
6 Al-Ragib al-Asfahaniy, Mufrad Alfaz al-Qur’an (Beirut: Dar al-

Samiyyah, t.th), h. 68. 
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anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak 

dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya 

mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai 

beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. 

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah 

dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar 

hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, 

kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih 

dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan 

dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Bijaksana.7 

Dijelaskan pula dalam QS. Al-Nisa (4): 23:  

ۡ ۡۡحُر مَِت  تُكُم  َٰ ۡوعََمَّ َٰتكُُم  خَوَ
َ
ۡوَأ ۡوَبَنَاتكُُم  هََٰتُكُم  مَّ

ُ
ۡأ عَلَي كُم 

ۡ ۡوَبَنَاتُ خِۡوَخََٰلََٰتُكُم 
َ ۡۡٱلَ  تِۡوَبَنَاتُ خ 

ُ ۡۡٱلَ  هََٰتُكُمُ مَّ
ُ
َٰتِٓۡوَأ ۡٱلَّ

خَۡ
َ
ۡوَأ نَكُم  رۡضَع 

َ
ِنَۡأ ضََٰعَةِۡوََٰتكُُمۡم  ۡوَرَبََٰٓئبُِكُمُۡۡٱلرَّ هََٰتُۡنسَِائٓكُِم  مَّ

ُ
وَأ

َٰۡ ِنۡن سَِائٓكُِمُۡٱلَّ َٰتِۡتِۡفِِۡحُجُوركُِمۡم  ۡتكَُونوُاْۡۡٱلَّ َّم  ۡفَإنِۡل دَخَل تُمۡبهِِنَّ
ۡ نَائٓكُِمُ ب 

َ
ۡأ َٰٓئلُِ ۡوحََلَ ۡعَلَي كُم  ۡجُنَاحَ ۡفَلََ ۡبهِِنَّ ِينَۡدَخَل تُم ۡۡٱلََّّ مِن 

لََٰۡ ص 
َ
ۡأ َ نۡتََ مَعُواْۡبيَ 

َ
ۡوَأ ِۡبكُِم  تَي  خ 

ُ ۡسَلَفَهۡإِۡۡٱلَ  ۡمَاۡقَد  َۡۡنَّۡإلََِّ كََنَۡۡٱللَّّ
 ٢٣ۡغَفُورٗاۡرَّحِيمٗاۡ

 

                                                           
7Kementerian  Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, 

h.117. 
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Terjemahnya:  

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-

anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang 

perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuam; 

saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak 

perempuan dari saudara- saudaramu yang laki-laki; 

anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 

perempuan; ibu- ibumu yang menyusui kamu; saudara 

perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); 

anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari 

isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum 

campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), 

Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan 

diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu 

(menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) 

dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah 

terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.8  

Maksud أمهتكم di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke 

atas. Kalimat بناتكم  (anak perempuan) ialah anak perempuan, 

cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang 

lain-lainnya. Sedang yang dimaksud dengan ئبكم اللتي في ورب

 ,(anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu) حجوركم

menurut jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam 

pemeliharaannya.  

Penggunaan kata “akh’’ dalam kedua ayat tersebut di 

atas sangat jelas bahwa yang pertama menunjukkan bahwa ibu 

                                                           
8Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 

120. 
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mendapat bahagian seperenam jika yang meninggal itu 

mempunyai saudara yang ada hubungan darah (senasab). 

Sementara yang kedua  diharamkan mengawini saudara 

sesusuan sebagaimana diharamkannya mengawini saudara 

seketurunan.  

Secara majazi, kata “akh” (persaudaraan) mencakup 

salah satu unsur seperti suku, agama, profesi, persamaan dan 

lain-lain.9 

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa di samping 

ada ukhuwah karena senasab juga ukhuwah karena seagama, 

karena sebangsa dan seprofesi.  

Secara leksikal “akh” berarti saudara seketurunan. 

Kadang-kadang juga diartikan sebagai teman akrab dan 

sahabat.10Begitu pula pendapat Ibrahim Anis.11 Bahwa “akh” 

adalah saudara senasab (sebapak, seibu atau keduanya), maupun 

sepersusuan, dapat juga berarti teman akrab. 

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa ukhuwah 

diartikan sebagai setiap persamaan dan keserasian dengan pihak 

lain, baik persamaan keturunan dari segi ibu bapak, atau 

keduanya maupun dari segi persusuan.12 

                                                           
9 Al-Ragib al-Asfahaniy,Mufradat Alfaz al-Qur’an, h. 68. 
10Jamaluddin Muhammad bin Mukarran al-Anshariy, Lisan al-Arab, 

Juz XVIII (t.t. : Dar al-Misriyyat li al-Ta'lif wa al-Tarjamah Uh.), h. 20.  
11 Ibrahim Anis, et.ali, al-Mujam al-Wasit, Juz I (Teheran: al-

Maktabah al-Ilmiyah, t.th.), h. 9.  
12M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur' an (Cet. VII; Bandung: 

Mizan, 1998), h. 486. 
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Dalam bahasa Indonesia persaudaraan adalah 

persahabatan yang sangat karib seperti layaknya saudara 

pertalian persahabatan yang serupa dengan pertalian saudara.13 

Dengan demikian, hakekat ukhuwah adalah perwujudan 

dari pergaulan dengan pihak lain. Maka dari itu rasa 

kebersamaan selalu terpatri lahir dan batin, akhirnya terjalin 

hubungan persahabatan yang akrab karena merasa bersaudara 

seperti halnya terjalin hubungan dengan sanak keluarga.  

2. Term-term Ukhuwah  

Bila ditelusuri ayat-ayat al-Qur'an yang menggunakan 

term ukhuwah dalam berbagai bentuk, maka ditemukanlah 

sebanyak 96 kata yang tertera dalam 31 surah, terdiri dari 80 ayat 

dengan perincian.  

 dalam QS. Al- Nisa (4): 12,23 dan QS. Yusuf اخ (1

(12): 59 dan 77. 

اخا  (2 dalam QS. Al-Ahqaf (46): 21.  

اخانا  (3 dalam QS. Yusuf (12) 63 dan 65. 

اخاه  (4 dalam QS. al-A’raf (7): 111. QS.Yusuf (12): 69 

dan 67. QS. Maryam (19): 53. QS. al-Syua’ra 

(260:36). 

اخاهم  (5 dalam QS. A’raf (7): 65.73 dan 85 QS. Hud 

(11): 50,61,84. QS al-Naml (27): 45. QS. al-Ankabut 

(29): 36. 

اخوك  (6 dalam QS.Yusuf (12):69. QS. Taha (20): 42. 

 .dalam QS. Yusuf (12):8 اخوه (7

 .dalam QS. al-Syuara’ (26): 106,124,142,161 اخوهم (8

                                                           
13Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Cet. III; Jakarta : Balai Pustaka, 1994), h. 884. 
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-dalam QS. al-Maidah (5): 25 dan 31. QS. al اخي (9

A’raf (7): 151. QS. Yusuf (12): 90. QS. Taha (20): 

30. QS. al-Qasas (28): 34. QS. Shad (38):23. 

 .dalam QS. al-Qasas (28): 35 اخيك (10

 dalam QS. al-Baqarah (2): 178. QS. al-Maidah اخيه (11

(5):30 dan 31 QS. al-A’raf (7): 142 dan 150. QS. al-

Hujurat (49):12. QS. al-Ma’arij (70): 12. QS. ‘Abasa 

(80): 34. 

 dalam QS. al-hujurat (49):10  أخويكم (12

 .dalam QS. al-Isra’ (17):27. QS.Qaf (50):13  إخوان (13

اناإخو  (14  dalam QS.Ali Imran (3): 103. QS.al-Hijr 

(15):47. 

 dalam QS. al-Baqarah (2): 220. QS. al-Hijrإخوانكم (15

(15):47. 

انناإخو (16  dalam QS.al-Hasyr (59): 10. 

انهمإخو (17   dalam QS. ali-Imran (3):156, 168. QS. al-

An’am (6):87. al-A’raf (7):202. QS. al-Ahzab 

(33):18. QS. al-Muhadalah (58): 22. QS. al-Hasyr 

(59):11. 

نهن  خواإ (18   dalam QS. al-Nur (24):31. QS. al-Ahzab 

(33):55. 

خوةإ (19   dalam QS. al-Nisa (4):11 dan 176. QS. Yusuf 

(12):58. QS. al-Hujurat (49):10. 

خوتكإ (20   dalam QS. Yusuf (12):5. 

 .dalam QS. Yusuf (12):7  إخوته (21

خوتىإ (22   dalam QS. Yusuf (12):100.  

 .dalam QS. al-Nisa (4) : 12,13 dan 176. QS  اخْت (23

Maryam (19) : 28.  

 .dalam QS. Taha (20) : 40  اخْتك (24
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  .dalam QS. al-Qasas (28) : 11  اخْته (25

 : dalam QS. al-Aʹraf (7) : 38. QS. al-Zuhruf (43)  اخْتها (26

48.  

  .dalam QS. al-Nisa (4) : 23  اخْتين (27

 : dalam QS. al-Nisa (4) : 23. QS. al-Nur (24) اخْواتكم (28

61.  

خواتهنإ (29   dalam QS. al-Nur (24) :  31. QS. al-Ahzab 

(33) : 55.14 

 Dilihat dari segi pengertiannya, maka dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut:  

1)  Ukhuwah karena senasab (seketurunan), yang terdiri 

dari; saudara sebapak dan seibu, sebapak atau seibu saja, 

seperti yang terdapat dalam QS. al-Nisa (4) : 11 dan 23, 

QS. Yusuf (12): 8.  

2)  Ukhuwah tidak senasab (tidak seketurunan), yang terdiri 

dari;  

a. Ukhuwah karena seiman(seagama), seperti dalam QS. 

Al-Hujurat (49) : 10.  

b. Ukhuwah karena sesusuan, seperti dalam QS. al- Nisa 

(4) : 23.  

c. Ukhuwah karena sebangsa, seperti dalam QS. al- 

A'raf (7) : 65.  

d. Ukhuwah karena persamaan sifat, seperti dalam QS. 

al-Isra' (17) : 27.  

Dilihat dari segi tempat turunnya, ada yang turun di 

Mekkah dan ada yang turun di Madinah. Ayat yang turun di 

                                                           

14Lihat Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, al-Mu'jam al- Mufahras li 

Alfaz Alquran al-Karim (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 23-24. 
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Mekkah sebanyak 54 ayat15 termasuk yang berarti saudara 

seketurunan dan sebagainya ada yang menunjukkan arti saudara 

seagama  dan sebangsa. Ayat yang pertama turun membicarakan 

saudara karena senasab dalam QS. ‘Abasa (80): 34; 

ۡۡيوَ مَۡ  خِيهِۡۡٱل مَر ءُۡيفَرُِّ
َ
ۡأ  ٣٤ۡمِن 

Terjemahnya:  

“Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya.16 

 Kata  أخيه jika dikaitkan dengan ayat sesudahnya yaitu 

 maka kata tersebut bermakna saudara أمه وأبيه وصاحبته وبنيه

kandung, yakni ketika terjadi hari kiamat orang lain 

meninggalkan saudaranya, bahkan ibunya, isterinya dan 

ayahnya, tidak memperdulikan orang lain kecuali dirinya sendiri 

karena bingung, dan takut.  

Penjelasan di atas sejalan dengan pendapat mufassir, 

seperti al-Qurtubi, al-Tabari dan lain-lain, bahwa apabila hari 

kiamat telah tiba, setiap orang sibuk dengan dirinya masing-

masing karena panik dan takut. Setiap orang berlari kepada siapa 

ia bisa menggantungkan dirinya dan memohon pertolongan 

                                                           
15Lihat QS. Yusuf (12) : 5, 8, 58, 59, 63, 64, 65, 69, 70, 76, 77, 87, 

89, 90, 100. QS. al-Ahqaf (47) : 21. QS. al-A'raf (7) : 38, 65, 73, 

85,111,142,150,151, 202. QS. Maryam (19) : 28, 53. QS. al-Mu'minun (23) : 

45. QS. al-Furqan (25) : 35. QS. al-Syura (26) : 36,106, 124,142, 161. QS. 

Hud (11) : 50, 61, 84. QS. al-Naml (27) : 45. QS. al-Ankabut (29) : 36. QS. 

Taha (20) : 30, 40, 42. QS. al-Qasas (28) : 11, 34, 35. QS. Shad (38) : 23. 

Yunus (10) 87. QS. al-Ma'arij (70) : 12. QS. Abasa (80) : 34. QS. al-Isra (17) 

: 27. QS. Qaf (50) : 13. QS. al-Hijr (15) : 47 QS. al-An'am (6) : 87. QS. al-

Zuhruf (43): 48. 
16Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 

1026 
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kepadanya. la lari meninggalkan saudaranya, termasuk ibunya, 

ayahnya, isterinya yang termasuk orang-orang paling dekat 

dengannya, karena takut melihat hari kiamat. Padahal sebelum 

itu ia mengorbankan segala demi membela isteri dan anak-

anaknya yang merupakan belahan hatinya.17  

Disebutkan oleh al-Dahhak riwayat dari Ibnu Abbas 

bahwa Qabil lari meninggalkan saudaranya Habil, Nabi lari 

meninggalkan ibunya, Ibrahim meninggalkan bapaknya, Nuh 

meninggalkan ibunya, Ibrahim meninggalkan anaknya dan Luth 

meninggalkan isterinya.18 Tidak ada yang dapat menolongnya 

meskipun ada sanak keluarga masing-masing 

mempertanggungjawabkan amal perbuatannya.  

Adapun ayat yang turun di Madinah sebanyak 26 ayat.19 

Isinya bervariasi, selain saudara senasab, disebutkan pula 

saudara seagama dan sebangsa. Namun yang pertama turun 

masih membicarakan saudara senasab, QS. Yusuf (12): 7;  

للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات  
 

                                                           
 17Lihat Ahmad Mustafa al-Maragiy, Tafsir ai-Maragiy, Juz XXX 

(Cet. II; Beirut : Dar Ihya al-Turats al-'Arabiy, 1985), h. 50. Lihat pula Abu 

Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabariy, Tafsir al-Tabariy, Juz XXX (Beirut: 

Dar al-Fikr, 1415 H/1985 M), h. 77. Abu Abdillah bin Ahmad al-Ansariy al-

Qurthuby, al-Jami'Li Ahkam Alquran, Juz XIX (Beirut: Dar al-Kutub al-

'Ilmiyah, 14113 H/1993 M), h. 146.  
18Al-Qurthuby, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, 146.   
19Lihat QS. al-Nisa (4) : 11, 12, 23,176. QS. al-Maidah (5): 25, 30 

dan 31. QS. al-Baqarah (2) : 176, 220. QS. Ali Imran (3) : 103, 156,168. QS. 

al-Taubah (9) : 11, 23, 24. QS. Yusuf (12) : 7. QS. al-Nur (24): 31, 61. QS. 

al-Ahzab (33): 5, 18, 55. QS. al-Mujadalah (58) : 22. QS. al-Hasyr (59) : 10, 

11. QS. a!-Hujurat (49) : 10 dan 12.  
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Terjemahnya: 

 Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan 

Allah pada (kisah) Yusuf dan saudara-saudaranya bagi 

orang-orang yang bertanya.20 

Kata إخوته adalah bentuk jamak, yang berarti saudara-

saudara Yusuf yang tidak sekandung (seayah). Karena saudara 

kandung Yusuf hanya satu orang yaitu Bunyamin, sementara 

saudara seayah sebanyak 10 orang.21 Jadi Yusuf mempunyai 11 

saudara.  

Penjelasan dia atas, sejalan dengan pendapat mufassir 

Muhammad Rasyid Ridha dan al-Maragi bahwa dalam kisah 

Yusuf dan saudara-saudaranya yang sebapak, terdapat tanda-

tanda atau pelajaran yang sangat penting yang menunjukkan atas 

kekuasaan Allah dan kesabaran hikmah-Nya kepada mereka, 

yakni pelajaran bagi orang yang menanyakannya dan ingin 

mengetahui hakekatnya.22  

Ayat yang pertama turun di Mekkah dan Madinah, 

keduanya menunjukkan persaudaraan dari segi nasab, akan 

tetapi kajiannya tidak difokuskan pada ayat-ayat tersebut. 

Pembahasan lain difokuskan pada persaudaraan seagama, 

persaudaraan yang diikat oleh kesamaan iman lebih kuat 

keberadaannya dibandingkan dengan persaudaraan lainnya. 

                                                           
20Kementerian Agama RI.,al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 349. 
21Nama-nama mereka adalah : Rubail, Syam'un, Laway, Yahwaza, 

Riyalun, Yasyjar, Daan, Naftaly, Jaad, Asyir dan Benyamin. Lihat al-

Qurtubiy, al-Jami Li Ahkam al-Qur’an, Juz IX, h. 87. 
22 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, Juz XII (Cet. II; Dar 

al-Ma'arif, Uh.), h. 252. Aahmad Musthafa al-Maragiy, Tafsir al-Maraghi, 

Juz X, h. 117. 

 



58 
 

Namun tidaklah berarti bahwa pembahasannya akan 

ditinggalkan, keseluruhannya akan diungkapkan sebagai 

kelengkapan data dalam penelitian ini.  

 

B. Wujud Ukhuwah dalam Al-Qur'an  

Kalau diperhatikan kondisi sosial masyarakat Islam di 

beberapa belahan dunia dewasa ini, mereka cenderung bersikap 

fanatisme, suku, bangsa, ras dan agama. Sikap individualistik 

semakin transparan, perselisihan terjadi di mana-mana. Situasi 

yang demikian ini tidak terlepas dari tatanan budaya Barat yang 

menyusup ke celah-celah kehidupan umat Islam. Dengan begitu 

terlihat betapa urgennya diwujudkan ukhuwah di tengah-tengah 

masyarakat. Perwujudan tersebut dapat diaktualisasikan lewat 

petunjuk Allah dalam QS. Ali Imran (3): 103; 

ْۡ تَصِمُوا ۡۡوَٱع  ِۡبَِِب لِ ۡوَۡۡٱللَّّ ْۡۚ قُوا ۡتَفَرَّ ۡوَلََ ْۡجََِيعٗا ۡۡٱذ كُرُوا مَتَ ِۡنعِ  ۡٱللَّّ
مَتهِِۡ تُمۡبنِعِ  بَح  ص 

َ
ۡفأَ ۡقُلُوبكُِم  َ لَّفَۡبيَ 

َ
ۡفَأ دَاءٓٗ ع 

َ
ۡأ ۡكُنتُم  ۡإذِ  ۡۡٓۦعَلَي كُم 

َٰنٗاۡ وَ  إخِ 
Terjemahnya: 

 Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah 

(agama), dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah 

akan nikmat Allah kepadamu  ketika kamu dahulu (masa 

jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah 

mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya 

kamu menjadi bersaudara.23  

                                                           
23Kementerian Agama RI.,al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 93. 
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Ayat diatas jelas menggambarkan bahwa salah satu 

faktor dalam mewujudkan ukhuwah adalah umat Islam 

diperintahkan berperang teguh kepada al-Qur’an dan sunah 

Rasulullah saw. Serta dilarang menimbulkan sikap yang dapat 

memicu terjadinya permusuhan dan meningkat menjadi 

perceraiberaian. 

Kata إعتصموا  i’tasamu’ terambil dari kata عصم ashama, 

yang bermakna menghalangi. Penggalan ayat ini mengandung 

perintah untuk berperang kepada tali Allah yang berfungsi 

menghalangi seseorang terjatuh. Kata  حبل yang berarti tali 

adalah apa yang digunakan untuk mengikat sesuatu guna 

mengangkatnya ke atas atau menurunkannya ke bawah agar 

sesuatu itu tidak terlepas atau terjatuh.24 

Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kata  ٌحبل االل yaitu al-

Qur’an dan sunnah Rasul-Nya, sehingga وابحبل االلٌ اعتصمو  Allah 

memerintahkan kepada umat Islam supaya berpegang teguh 

kepada al-Qur’an dan sunnah Rasul-Nya serta mengembalikan 

perbedaan pendapat dan perselisihan kepada kedua sumber 

hukum tersebut.25 Dengan demikian jika terjadi perbedaan 

pendapat, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada al-

Qur’an dan al-sunnah. Tidak akan tersesat selama berperang 

teguh kepada keduanya. 

Al-Alusi berpendapat bahwa   ٌحبل االل adalah al-Qur’an dan 

 jangan bercerai berai dari kebenaran yang telah  لاتفر قو ا

diperintahkan Allah untuk berperang teguh kepadanya.26 

                                                           
24M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan 

Keserasian al-Qur’an. Vol 2 (Cet. XI; Jakata: Lentera Hati, 2002), h. 207. 
25 al-Qurthubi, al-Jami’li Ahkam al-Qur’an,, Juz IV, h. 164. 
26 al-Sayyid al-Mahmud al-Syukri al-‘Bagdadi, Tafsir Ruh al-

Ma’ani, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 30-31. 
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Kebenaran yang dibawa al-Qur’an tidak diragukan, sehingga 

berperang teguh kepadanya merupakan salah satu faktor untuk 

dapat terhindar dari pertentangan dan perceraiberaian.  

Begitu pula al-Qasimi menjelaskan bahwa  ٌحبل االل adalah 

tali dan adakalanya berarti janji, sebagaimana disebut bahwa 

manusia ditimpakan kehinaan di mana saja mereka berada, 

kecuali agama Allah dan berperang pada tali perjanjian sesama 

manusia yakni persaudaraan dan tanggung jawab yang 

berdasarkan dari al-Qur’an.27 Tali adalah pengikat yang dapat 

menghubungkan sesuatu dan mempersatukan sehingga kokoh 

dan kuat. Dengan begitu maka tali Allah ini harus dipegang erat-

erat, supaya dapat menghubungkan tali persaudaraan dan 

memepersatukan umat Islam.  

 إذ كنتم أعداءفألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
 Frase ini menerangkan tentang keadaan suku Aus dan 

Hazraj yang selalu berperang dan bermusuhan yang 

berkepanjangan pada masa jahiliyah, yang menyebabkan 

banyak yang tewas. Setelah Islam datang mereka masuk Islam 

sehingga mereka menjadi bersaudara, saling mencintai, dan 

tolong menolong dalam kebajikan.28 Begitu pula al-Maraghi 

mengungkapkan bahwa nikmat Allah yang telah dilimpahkan itu 

adalah Islam, Allah mempersatukan Aus dan Hazraj yang berada 

                                                           
27Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, Tafsir al-Qasimi, Juz. IV( 

Mesir:Mustafa al-Babi al-Halabiy, t.th) h. 914-915. 
28Abu al-Fida’ Ismail Ibn Katsir al-Quraisy al-Dimasyqi, Tafsir Ibnu 

Katsir, Juz I (Beruit; Maktabah al-Tabariy, Ahkam Alguran (Cet. II; Dar al-

Kutub al-Ilmiyah, 1975), h. 300. 
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dalam api peperangan itu menjadi bersaudara seiman.29 Dengan 

demikian, persaudaraan adalah nikmat semata yang 

dianugerahkan terhadap orang yang beriman. Agar tetap berada 

dalam kenikmatan Allah tersebut, maka perwujudan ukhuwah 

perlu diperkuat dan dikembangkan lewat usaha-usaha 

memperkecil perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. 

 yakni mengharmoniskan atau  ,فالف بين قلوبكم     

mempersatukan hatimu dan menunjukkan betapa kuat jalinan 

kasih sayang dan persatukan mereka, karena Allah 

mengharmoniskan  langkah-langkah dan hati mereka. Jika hati 

telah menyatu, segala sesuatu  menjadi ringan dipukul dan 

segala kesalahpahaman dapat teratasi, jika seandainya muncul 

maka akan mudah diselesaikan. Hal yang penting adalah 

kesatuan hati umat bukan kesatuan organisasi atau 

kegiatannya.30  

 Kata إخوانا  adalah bentuk jamak dari kata ( أخ ) yang 

biasa diterjemahkan saudara. Makna asalnya adalah sama karena 

itu, al-Qur’an menamai orang-orang boros dengan  إخوان الشياطين  

Ikwan asy-Syayatin (QS. al-Isra (19):27) dalam arti memiliki 

sifat yang sama dengan sifat-sifat setan. Mereka yang 

dipersatukan hatinya oleh Allah itu merasa dirinya sama dengan 

yang lain. Ringan sama dijinjing dan yang berat sama dipikul. 

Sakit sesakit (sama-sama) sakit dan senang sesenang (sama-

sama senang).31  

                                                           
29Ahmad Musthafa al-Maragiy, Tafsir al-Maraghi,, Juz IV, 

h. 18. 
30 M.Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan 

Keserasian al-Qur’an., h. 207. 
31M.Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keseraian 

al-Qur’an, h.207  
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 Kata  إخوان  biasanya digunakan al-Qur’an untuk 

menunjuk saudara yang bukan sekandung, berbeda dengan kata 

 ini digunakan al-Qur’an  أخ yang juga bentuk jamak dari  إخوة 

untuk saudara sekandung. Kendati demikian dalam QS. al-

Hujurat (49):10 persaudaraan sesama mukmin, dilukiskan al-

Qur’an dengan kata ikhwat, sesungguhnya orang-orang mukmin 

itu ikhwat, sehingga dengan demikian persaudaraan antara 

sesama mukmin terjalin bukan saja oleh persaudaraan iman, 

tetapi juga “bagaikan” persaudaran seketurunan.32 Orang 

mukmin terhadap sesama mukmin bagaikan saudara 

seketurunan (kandung). 

 Rasyid Ridha,33 menjelaskan bahwa ayat tersebut 

menyuruh orang mukmin berperang teguh pada tali Allah agar 

ukhuwah islamiyah dapat terwujud dan melarang berpecah 

belah. 

 Dengan berdasar dari uraian mufassir di atas, dapat 

dipahami bahwa salah satu faktor terwujudnya ukhuwah adalah 

berpegang teguh kepada al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw. 

serta menjauhi sikap yang dapat memicu terjadinya permusuhan 

dan perselisihan yang membawa kepada perceraiberaian. 

Persatuan dan kesatuan harus dipertahankan demi memperkuat 

ikatan persaudaraan. 

 Untuk memantapkan persaudaraan antara sesama 

muslim, al-Qur’an pertama kali, menggaris bawahi perlunya 

menghindari segala macam sikap lahir dan batin yang dapat 

                                                           
32M.Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keseraian 

al-Qur’an, h.207 
33 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, Juz IV, h. 21. 
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mengeruhkan hubungan diantara mereka. Hal ini dijelaskan 

dalam QS. al-Hujurat (49): 11; 

 

هَا يُّ
َ
َٰٓأ ِينَۡۡيَ اۡۡٱلََّّ ٗ نۡيكَُونوُاْۡخَي 

َ
ۡأ ۡعَسَََٰٓ م  ِنۡقَو  ۡم  ۡقَو مٞ خَر  ءَامَنُواْۡلََۡيسَ 

وَلََۡتلَ مِزُوٓاْۡ ٞۡۖ ِن هُنَّ اۡم  ٗ ۡخَي  نۡيكَُنَّ
َ
ۡأ ۡعَسَََٰٓ ِنۡن سَِاءٓ  ۡوَلََۡنسَِاءٓٞۡم  ِن هُم  م 

ۡ نفُسَكُم 
َ
 أ

Terjemahnya: 

 Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum 

mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi 

mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka 

dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-

wanita lain (karena) boleh jadi wanita (yang diolok-

olokkan) lebih baik dari mereka dan janganlah kamu 

mencela dirimu sendiri.34 

Kata يسخر berarti menghina dan menonjolkan celaan 

kekurangan dengan tujuan menertawakan. Kadang-kadang 

diungkapkan melalui perkataan, perbuatan atau degan isyarat 

atau menertawakan dengan omongan yang menghinakan.35 Kata 

 yaskhar/ memperolok-olokkan yaitu menyebut ) يسخر(

kekurangan pihak lain dengan tujuan menertawakan yang 

bersangkutan, baik dengan ucapan, perbuatan atau tingkah laku. 

Pengertian ini memberi kesan bahwa kata السخرية  adalah ejekan 

yang dilakukan di hadapan seseorang.  

                                                           
34Kementerian  Agama RI.,al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 847. 
35Ahmad Mushthafa  al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Juz XXV, h. 

132. 
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Penjelasan di atas sejalan dengan asbab nuzul ayat 

tersebut bahwa ada seseorang sahabat bernama Tsabit bi Qais 

yang kurang kuat pendengarannya sehingga setiap saat berusaha 

duduk disamping Nabi saw, suatu ketika Tsabit terlambat 

sehingga tempat duduknya diduduki orang lain, orang tersebut 

enggan pindah, sehingga Tsabit memaki dan mengejeknya.36   

 Al-Raghib al-Asfahani berpendapat kata قوم adalah 

kelompok laki-laki, bukan kelompok perempuan.37 Pendapat ini 

sejalan dengan pendapat mufassir seperti al-Maraghi38 dan 

Wahbah al-Zuhaili,39 bahwa kata قوم adalah kelompok laki- laki 

bukan kelompok perempuan, qawm khusus ditunjukkan kepada 

laki-laki, karena laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan.  

Kata ( قوم ) qaum biasa digunakan untuk menunjuk 

sekelompok manusia. Bahasa Indonesia menggunakannya 

pertama kali untuk kelompok laki-laki saja, karena ayat di atas 

menyebut pula secara khusus wanita. Memang wanita dapat saja 

masuk dalam pengertian qaum- bila ditinjau dari penggunaan 

sekian banyak kata yang menunjuk kepada laki-laki misalnya 

kata al-mu' miniin dapat saja tercakup di dalamnya al-mu'minat 

wanita-wanita mukniinah. Namun ayat di atas mempertegas 

penyebutan kata (نساء) nisa, perempuan karena ejekan dan 

                                                           
36Abu Abdillah Ali bin Ahmad al-Wahidy, Asbab al-Nuzul al-

Qur’an (Cet. I; Beirut Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1411 H/1991 M), h. 409 
37 al-Raghib al-Asfahaniy, Mufradat Alfaz al-Qur’an,h. 694. 
38Ahmad Mushthafa al-Maragiy,Tafsir al-Maraghi,, Juz XXV, h. 

132. 
39Wahbah al-Zuhaily, al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-

Syari’ah wa al-Manhaj, Juz XXVI (Beirut: Dar al-Fikr al-Muasir, 1991), h. 

247. 
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"merumpi" lebih banyak terjadi di kalangan perempuan 

dibandingkan kalangan laki-laki.40 

Pendapat kedua mufassir tersebut memberi kesan bahwa 

خرية الس  (ejekan) itu kebanyakan terjadi dalam kelompok. Namun 

tidaklah berarti bahwa kalau perorangan tidak ada larangan.  

Sekian banyak riwayat dikemukakan para mufassir 

menyangkut sabab nuzul ayat ini. Misalnya ejekan yang 

dilakukan oleh kelompok Bani Tamim terhadap Bilal, Shuhaib 

dan Ammar yang merupakan orang-orang tidak punya. Ada lagi 

yang menyatakan bahwa ia turun berkenaan dengan ejekan yang 

dilontarkan oleh Tsabit Ibn Qais, seorang sahabat Nabi saw. 

yang tuli. Tsabit melangkahi sekian orang untuk dapat duduk di 

dekat Rasul agar dapat mendengar wejangan beliau. Salah 

seorang menegurnya, tetapi Tsabit marah sambil memakinya 

dengan menyatakan bahwa dia yakin si penegur adalah anak si 

Anu (seorang wanita yang pada masa Jahiliah dikenal memiliki 

aib). Orang yang diejek ini merasa dipermalukan, maka turunlah 

ayat ini. Sebagian menyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan 

dengan ejekan yang dilontarkan oleh istri Nabi Muhammad saw. 

terhadap Ummu Salamah yang merupakan "madu" mereka. 

Ummu Salamah mereka ejek sebagai wanita pendek. Alhasil 

sekian banyak riwayat, yang kesemuanya dapat dinamai sabab 

nuzul (sebab turun), walau maksud dari istilah ini dalam konteks 

riwayat- riwayat di atas adalah kasus-kasus yang dapat 

ditampung oleh kandungan ayat ini.  

Menurut riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata: 

bahwa Shafiyah binti Huyyae bin Akhtab datang kepada Nabi 

                                                           
40M.Quraish Shihab,Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan 

Keserasian al-Qur’an, h. 251. 
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saw. menyatakan bahwa perempuan-perempuan itu mengejek 

saya, dan mereka berkata kepada saya : Hai Yahudi binti 

Yahudiyyin. Maka Rasulullah saw menjawab: Sekali-kali tidak, 

kamu mengatakan kepadanya bahwa bapak saya adalah Harun, 

paman saya Musa dan suami saya adalah Muhammad, maka 

turunlah ayat ini.41  

Berdasarkan uraian asbab nuzul di atas, maka dapat 

dipahami bahwa ejekan itu umumnya terjadi dalam kelompok 

perempuan. Hal ini sejalan dengan pendapat al-Qurtubi bahwa 

penyebutan ولانساءمن نساء  dikhususkan karena ejekan itu 

kebanyakan terjadi di kalangan perempuan.42 Pendapat ini 

diperkuat oleh al-Maraghi,43 bahwa janganlah seorang 

perempuan mengejek sesamanya perempuan karena boleh jadi 

yang diejek itu lebih baik dari pada yang mengejek. Ejekan itu 

diungkapkan dalam bentuk jamak,  karena ejekan biasanya  

terjadi dalam perkumpulan.  

 berarti celaan.44 Sehingga frase اللمز kata ولاتلمزواانفسكم 

tersebut dapat berarti bahwa orang mukmin itu tidak boleh 

mencela sesamanya mukmin, baik dengan berupa perkataan, 

isyarat percontohan atau dengan bentuk rahasia.45 Dengan 

demikian maka اللمز dapat berbentuk perkataan, isyarat dengan 

tangan atau mata atau selainnya, atau dengan bentuk rahasia.  

                                                           
41Abu Abdillah Ali bin Ahmad Al-Wahidi,Asbab al-Nuzul 

al-Qur’an, h. 409. 
42 al-Qurthubiy, al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an, Juz. VI, h. 

213. 
43 Ahmad Mushthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi,, h. 134. 
44 al-Ragib al-Asfahaniy, Mufradat alfaz al-Qur’an, h. 747. 
45Ahmad Mushthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi,h. 134. Lihat 

pula Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim,, Juz. IV, h. 213. 
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Kata (تلمزوا) talmizu terambil dari kata (اللمز ) al-lamz. 

Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai kata ini. Ibn 

'Asyur misalnya memahaminya dalan arti, ejekan yang langsung 

dihadapkan kepada yang diejek, baik dengan isyarat, bibir, 

tangan atau kata-kata yang dipahami sebagai ejekan atau 

kekurangajaran dan penganiayaan.  

Ayat di atas melarang melakukan al-lamz terhadap diri 

sendiri, maksudnya ejekan dilakukan pada orang lain. Redaksi 

tersebut dipilih untuk mengisyaratkan kesatuan masyarakat dan 

bagaimana seharusnya seseorang merasakan bahwa penderitaan 

dan kehinaan yang menimpa orang lain menimpa pula dirinya 

sendiri. Di sisi lain, tentu saja siapa yang mengejek orang lain 

maka dampak buruk ejekan itu menimpa si pengejek, bahkan 

tidak mustahil ia memperoleh ejekan yang lebih buruk dari yang 

diejek itu. Bisa juga larangan ini memang ditujukan kepada 

masing-masing dalam arti jangan melakukan suatu aktivitas 

yang mengandung orang menghina dan mengejek anda, karena 

jika demikian, anda bagaikan mengejek diri sendiri. 

Kata انفسكم adalah peringatan bahwa orang yang berakal 

tidak boleh mencela dirinya, sehingga dengan demikian tidak 

pantas mencela orang lain, karena mencela orang lain berarti 

mencela dirinya sendiri.46 Pendapat ini diperkuat dengan salah 

satu hadits Rasulullah saw., mengahrgai orang lain berarti 

menghargai dirinya sendiri, mencela orang lain berarti mencela 

dirinya sendiri. Itulah maksud dari kata infusikum.  

                                                           
46 al-Qurthuby,al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an,  h. 213. Lihat pula 

Ahmad Mushthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, ,h. 134.  
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في  الموْمنين بثسيرقال: قال رسول اللٌه صلي اللٌه عليه وسلم مثل عن النعمان بن
 توادهم وتراحمهم وتعاطفعم مثل الجسدإذا اشتكي منهم عضوتداعي له سا ئرا

 47الحميو  بالسهر الجسد
Artinya:  

Diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir perumpamaan 

yang saling mencintai dan menyayangi seperti jasad, 

apabila salah satu anggota badan merasa sakit, maka 

seluruh jasad merasakannya karena tidak tidur dan 

demam. 

Sayyid Qutub menambahkan bahwa hendaklah orang 

mukmin berlaku baik terhadap mukmin lainnya dengan tidak 

mengejek dan tidak menyakiti hati saudaranya yang 

memungkinkan timbulnya sikap saling mencela satu sama lain, 

baik dengan perbuatan maupun  dengan isyarat.48 

 Kata تنابزوا    tanabazu terambil dari kata ( النبز ) an-Nabz 

yakni gelar buruk. At-tanabuz  adalah saling memberi gelar 

buruk. Larangan ini menggunakan bentuk kata yang 

mengandung makna timbal balik, berbeda dengan larangan al-

lamz pada penggalan sebelumnya. Ini bukan saja karena at-

tanabuz lebih banyak terjadi dari al-lamz. tetapi juga karena 

gelar buruk biasanya disampaikan secara terang- terangan 

dengan memanggil yang bersangkutan. Hal ini mengundang 

siapa yang tersinggung dengan panggilan buruk itu, membalas 

                                                           
47Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburiy, 

Shahih Muslim, Juz II (Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/1988 M), h. 526. 
48 Sayyid Quthub, Fi Zilal al-Qur’an (Beirut: Dar Ihya al- Turats al-

‘Araby, 1976), h. 138. 
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dengan memanggil yang memanggilnya pula dengan gelar 

buruk, sehingga terjadi tanabuz.  

Perlu dicatat bahwa terdapat sekian gelar yang secara 

lahiriah dapat dinilai gelar buruk, tetapi karena ia sedemikian 

populer dan penyandangnya pun tidak lagi keberatan dengan 

gelar itu, maka di sini, menyebut gelar tersebut dapat ditoleransi 

oleh agama. Misalnya Abu Hurairah, yang nama aslinya adalah 

Abdurrahman Ibn Shakhr, atau Abu Turab untuk Sayyidina Ali 

Ibn Abi Thalib. Bahkan al-Aʼraj (Si Pincang) untuk perawi 

hadits kenamaan Abdurrahman Ibn Hurmuz, dan al-Aʼmasy (si 

Rabun) bagi Sulaiman Ibn Mahran dan lain-lain.  

Kata (اللإ سم) al-ism yang dimaksud oleh ayat ini bukan 

dalam arti nama, tetapi sebutan, dengan demikian ayat di atas 

seolah-olah menyatakan: "Seburuk-buruk sebutan adalah 

menyebut seseorang dengan sebutan yang mengandung makna 

kefasikan setelah ia disifati dengan sifat keimanan." Ini karena 

keimanan bertentangan dengan kefasikan. Ada juga yang 

memahami kata al-ism dalam arti tanda, dan jika demikian ayat 

ini berarti: "Seburuk-buruk tanda pengenalan yang 

disandangkan kepada seseorang setelah ia beriman adalah 

memperkenalkannya dengan perbuatan dosa yang pernah 

dilakukannya." Misalnya dengan memperkenalkan seseorang 

dengan sebutan si pembobol Bank atau pencuri dan lain-lain.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa untuk mewujudkan ukhuwah, orang 

mukmin tidak boleh mengejek dan mencela sesamanya mukmin, 

karena jika terjadi hal yang demikian itu, dapat menimbulkan 

pertentangan dan perselisihan yang mengakibatkan hancurnya 

persaudaraan.  
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Dalam QS. Al-Hujurat /49:12; lebih menekankan supaya 

menghindari sifat tercela, agar dapat tebina ukhuwah yang 

langgeng.  

هَا يُّ
َ
َٰٓأ ِينَۡۡيَ ْۡءَامَنُواْۡۡٱلََّّ تَنبُِوا ن ِۡنَۡكَثيِٗاۡم ِۡۡٱج  ۡبَع ضَۡۡٱلظَّ ن ِۡإنَِّ إثِ مٞۖٞۡوَۡۡٱلظَّ

كُلَۡ
 
نۡيأَ

َ
ۡأ حَدُكُم 

َ
ۡأ يُُبُِّ

َ
أ ۡۡۚ ضًا ضُكُمۡبَع  تَبۡبَّع  سُواْۡوَلََۡيَغ  لََۡتَََسَّ

وَۡ ۡۡۚ تُمُوهُ خِيهِۡمَي تٗاۡفكََرهِ 
َ
مَۡأ ْۡلََ  ۚۡۡٱتَّقُوا َ ۡۡٱللَّّ َۡإنَِّ  ١٢ۡتوََّابٞۡرَّحِيمٞۡۡٱللَّّ

Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan 

purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-

sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan 

orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. 

Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan 

daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah 

kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi 

Maha Penyayang.49 

Ayat di atas mengajak orang mukmin yang telah mapan 

membina persaudaraan dan persatuan supaya menjauhi 

prasangka jelek karena hal tersebut adalah dosa besar dan 

janganlah sekali-kali mencari-cari kesalahan orang lain dan 

menggunjing karena hal itu sama dengan memakan daging 

saudaranya yang sudah mati.  

Kata (اجتنبوا) ijtanibu terambil dari kata (جنب) janb yang 

berarti samping. Mengesampingkan sesuatu berarti menjauhkan 

                                                           
49Kementerian  Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h.847. 
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dari jangkauan tangan. Dari sini kata tersebut diartikan janbi. 

Penambahan huruf ( ت ) ta' pada kata tersebut berfungsi 

penekanan yang menjadikan kata ijtanibu berarti bersungguh-

sungguhlah. Upaya sungguh-sungguh untuk menghindari 

prasangka buruk.  

Kata الظن sama dengan التهمة  yang berarti dugaan .50 Ibnu 

al-Arabiy menjelaskan bahwa jauhilah terlalu banyak prasangka 

buruk, karena dapat mengingkari saudaramu dan memecah 

persatuan sehingga kamu lalai mengajak orang lain menyembah 

Allah. Prasangka buruk itu menjadi awal terjadinya 

penghianatan terhadap orang lain.51 Ibnu Katsir lebih 

mempertegas bahwa Allah melarang berprasangka jelek dan 

menghianati keluarga, kerabat dan semua manusia yang bukan 

pada tempatnya, karena yang demikian itu adalah dosa besar.52 

Diharamkan prasangka jelek kepada orang lain, karena 

prasangka itu tidak dapat dilihat dengan mata dan tidak bisa 

didengar. Hal itu hanya tersirat dalam hati dan kebanyakan 

prasangka yang tersirat adalah bisikan setan yang sangat 

pembohong. 

Ayat di atas menegaskan bahwa dugaan adalah dosa 

yakni dugaan yang tidak berdasar. Biasanya dugaan yang tidak 

berdasar dan mengakibatkan dosa adalah dugaan buruk terhadap 

pihak lain. Ini berarti ayat di atas melarang melakukan dugaan 

buruk yang tanpa dasar, karena ia dapat menjerumuskan 

seseorang ke dalam dosa. Dengan menghindari dugaan dan 

                                                           
50al-Qurthubi al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an, h. 217. 
51Abu Bakar Muhammad bin Abdillah ibn al-'Arabi, Ahkam al-

Qur’an, Juz IV (Mishr: Mustafa al-Bab al-Halabiy wa Syarikah, 1392 H/1967 

M), h. 172. 
52Ibnu Katsir, Tafsir Ibn Katsir, h.400.   
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prasangka buruk, anggota masyarakat akan hidup tenang dan 

tentram serta produktif, karena mereka tidak akan ragu terhadap 

pihak lain dan tidak juga akan tersalurkan energinya kepada hal-

hal yang sia-sia. Tuntunan ini juga membentengi setiap anggota 

masyarakat dari tuntutan terhadap hal-hal yang baru bersifat 

prasangka.  

Dengan demikian ayat ini mengukuhkan prinsip bahwa: 

Tersangka belum dinyatakan bersalah sebelum terbukti 

kesalahannya, bahkan seseorang tidak dapat dituntut sebelum 

terbukti kebenaran dugaan yang dihadapkan kepadanya. 

Bisikan-bisikan yang terlintas di dalam benak tentang sesuatu 

dapat ditoleransi, asal bisikan tersebut tidak ditingkatkan 

menjadi dugaan dan sangka buruk. Dalam konteks ini 

Rasulullah saw. berpesan: “Jika kamu menduga (yakni terlintas 

dalam benak kamu sesuatu yang buruk terhadap orang lain) 

maka jangan lanjutkan dugaanmu dengan melangkah lebih jauh 

(HR. ath- Thabarani).  

Kata  التجسس berarti mencari-cari (menyelidiki) apa yang 

dirahasiakan.53 Dengan begitu maka ولاتجسسوا adalah larangan 

menyelidiki dan mencari-cari cacat orang lain sehingga tampak 

kekurangannya.  

Penjelasan di atas sesuai dengan pendapat al-Maraghi, 

bahwa ولاتجسسوا yakni janganlah menyelidiki aib sesamanya dan 

jangan mencari-cari rahasianya sampai memenukan cacatnya, 

tetapi harus puas dengan keadaannya sesuai kenyataan yang 

disaksikan. Dengan demikian maka pujilah dan celalah sesuai 

                                                           
53al-Qurthubi, Jami’ Li Ahkam al-Qur’an,  h. 218. Lihat juga  Ahmad 

Mushthafa al-Maragighi,Tafsir al-Maraghi, h. 138. 
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dengan kenyataan, bukan pada rahasia yang kamu tidak 

ketahui.54 Tampaknya al-Maraghi menekankan agar orang rela 

menerima kenyataan yang sebenarnya tanpa harus menyelidiki 

dahulu keadaannya, karena boleh jadi akan menimbulkan rasa 

tidak puas jika diketahui kekurangan.  

Kata ( تجسسوا ) tajassasu terambil dari kata ( جش   ) jassa, 

yakni upaya mencari tahu dengan cara sembunyi. Dari sini mata-

mata dinamai (جاسوس) jasus. Imam Ghazali memahami larangan 

ini dalam arti, jangan tidak membiarkan orang berada dalam 

kerahasiaannya. Yakni setiap orang tidak berhak 

menyembunyikan apa yang enggan diketahui orang lain. Jika 

demikian jangan berusaha menyingkap apa yang 

dirahasiakannya itu. Sengaja mencari-cari kesalahan orang lain 

biasanya menghasilkan dugaan] negatif terhadapnya, karena itu 

ia disebutkan setelah larangan menduga.55  

Upaya melakukan tajassus dapat menimbulkan 

keretakan hubungan, karena itu pada prinsipnya  dilarang. Ini 

tentu saja bila tidak ada alasan yang tepat untuk melakukannya. 

Selanjutnya perlu digaris bawahi bahwa karena tajassus 

merupakan kelanjutan dari dugaan, sementara dugaan ada yang 

dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan, maka sama dengan 

tajassus. Ia dapat dibenarkan dalam konteks pemeliharaan 

negara atau untuk menghindari terjadinya mudharat yang 

bersifat umum. Karena itu memata-matai musuh atau pelanggar 

hukum, bukanlah termasuk tajassus yang dibenarkan. Tajassus 

                                                           
54Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, Jami' al- Bayan 

'An Ta'wil Alquran, Juz XXVI (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1998 M), 

h. 132. 
55M.Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan 

Keserasian al-Qur’an,, h. 255. 
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yang berkaitan dengan urusan pribadi seseorang dan hanya 

didorong untuk mengetahui keadaannya, maka ini sangat 

terlarang. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa ada seorang yang 

bermaksud mengadukan tetangganya kepada polisi karena 

mereka sering meminum minuman keras. Namun ia dilarang 

oleh Uqbah- salah satu sahabat Nabi saw. yang menyampaikan 

bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Siapa yang menutup aib 

saudaranya, maka ia bagaikan menghidupkan seorang anak yang 

dikubur hidup-hidup" (HR. Abu Dawud dan an-Nasa'i melalui 

al-Laits Ibn Sa'id). Di sisi lain Mu'awiyah putra Abu Sufyan 

mendengar Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya jika engkau 

mencari-cari kesalahan/ kekurangan orang lain, maka engkau 

telah merusak atau hampir saja merusak mereka" (HR. Abu 

Daud).56 

Larangan tersebut dipertegas salah satu hadis Rasulullah 

saw.;  

كم والظن فإن الظن عليه وسلم قال :إيا ل الله صلي اللهبي هريرةان رسو أعن 
 تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولاتجسسواولاتباغضواولايث دلحأكذب ا

Artinya:  

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. 

bersabda: jauhilah olehmu prasangka karena prasangka 

itu adalah berita yang paling dusta, janganlah memata-

matai orang lain, jangan mencari- cari kesalahan orang 

lain, jangan saling mengungguli dalam jual beli, jangan 

saling menghasut, saling benci membenci, dan saling 

                                                           
56M.Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan 

Keserasian al-Qur’ann, h. 256. 

 



 

75 
 

membelakangi, tetapi jadilah sekalian hamba Allah yang 

bersaudara.57 

Adapun frase  ولا يغتب adalah larangan menggibah 

(menggunjing). Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa gibah 

ialah kamu menceritakan keadaan saudara yang ia tidak 

menyenanginya pada saat dia tidak ada, meskipun benar ia 

mempunyai aib.58 Diperkirakan ia marah ketika ia disampaikan 

apa yang dipergunjingkan kepadanya.  

Pengertian ini sejalan dengan hadis Rasulullah saw.;  

عليه وسلم قال اتد رون مالغيبت؟ قالوااللٌه  ل الله صلي اللهبي هريرةان رسو أعن 
قال ذكرك أخاك بمايكره قيل أقرأيت ان كان في أخي مااقوال؟ م ورسوله اعل

 59قد بهتهقال إن كان فيه ما تقول فقد إغتبته وإن لم يكن فيه ف
Artinya:  

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah 

SAW. bersabda: Tahukah kamu sekalian apa 

mengunjing itu? Para sahabat berkata Allah dan Rasul-

Nya lebih mengetahui, beliau bersabda : Bila kamu 

menceritakan keadaan saudaramu yang ia tidak 

menyukainya, ada seorang sahabat bertanya. Bagaimana 

seandainya saya menceritakan apa yang sebenarnya 

terjadi pada saudara saya itu? Beliau menjawab : Apabila 

kamu menceritakan apa yang sebenarnya pada 

                                                           
57 Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih 

Muslim, h.517 
58Wahbah al-Zuhaili, al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari’ah 

wa al-Manhaj, h. 247 
59Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi al-Qusyairi, Shahih Muslim,, h. 

526-527. 
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saudaramu itu maka berarti kamu menggunjingnya, dan 

apabila kamu menceritakan apa yang tidak terjadi pada 

saudaramu, maka kamu memfitnahnya.  

Kata (يغتب ) yaghtab terambil dari kata (غيبة) gbibah yang 

berasal dari kata (غيب) ghaib yakni tidak hadir. Ghibah adalah 

menyebut orang lain yang tidak hadir di hadapan penyebutnya 

dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh yang bersangkutan. 

Jika keburukan yang disebut itu tidak disandang oleh yang 

bersangkutan, maka ia dinamai ( بهتان ) buhtan/kebohongan 

besar. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa walaupun 

keburukan yang diungkap oleh penggunjing tadi memang 

disandang oleh objek ghibah. Ia tetap terlarang. Sebagian pakar 

hukum membenarkan ghibah untuk sekian banyak alasan antara 

lain: 

1. Meminta fatwa, yakni seorang yang bertanya tentang 

hukum dengan menyebut kasus tertentu dengan 

memberi contoh. Seperti halnya seorang wanita yang 

bernama Hindun meminta fatwa Nabi saw 

menyangkut suaminya yakni Abu Sufyan dengan 

menyebut kekikirannya. Yakni apakah sang isteri 

boleh mengambil uang suaminya tanpa 

sepengetahuan sang suami? 

2. Menyebut keburukan seseorang yang memang tidak 

segan menampakkan keburukannya di hadapan 

umum. Seperti si A adalah Pemabuk, karena memang 

dia sering minum di hadapan umum dan mabuk. 

3. Menyampaikan keburukan seseorang kepada yang 

berwenang dengan tujuan mencegah terjadinya 

kemungkaran. 
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4. Menyampaikan keburukan seseorang kepada siapa 

yang sangat membutuhkan informasi tentang yang 

bersangkutan, misalnya dalam konteks menerima 

lamarannya. 

5. Memperkenalkan seseorang yang tidak dapat dikenal 

kecuali degan menyebut aib/kekurangannya. 

Misalnya “Si A yang buta sebelah itu” 

ولايغتب بعضكم بعضا   menurut al-Maraghi, janganlah kamu 

menceritakan sebagian yang lain dengan suatu yang tidak ia 

sukai ketika orang lain itu tidak ada.60 

Akibat hukum yang ditimbulkan gibah adalah dosa 

besar, karena yang menggunjing saudaranya sama dengan 

memakan bangkai saudaranya yang sudah mati (bangkai). Hal 

ini ditunjuk pada frase berikut ini;   يتا أيحب أحدكم أن ياكْل لحم إخيه م

 . فكرهتموه

Menurut al-Qurtubi bahwasanya Allah mempersamakan 

gibah dengan memakan bangkai, karena makan daging bangkai 

(manusia) adalah haram dan kotor, begitu juga gibah adalah 

haram menurut agama dan jelek menurut pandangan akal.61 

Redaksi yang digunakan ayat di atas mengandung sekian 

banyak penekanan untuk menggambarkan betapa buruknya 

menggunjing. Penekanan pertama pada gaya pertanyaan yang 

dinamai istifham taqriri yakni yang bukan bertujuan meminta 

informasi, tetapi mengundang yang ditanya membenarkan. 

Kedua, ayat ini menjadikan apa yang pada hakikatnya sangat 

tidak disenangi, dilukiskan sebagai disenangi. Ketiga, ayat ini 

mempertanyakan kesenangan itu langsung kepada setiap orang, 

                                                           
60Ahmad Mushthafa  al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi,, h. 139. 
61 al-Qurthubi, al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an, h. 219. 
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yakni dengan menegaskan: “Sukakah salah seorang di antara 

kamu”. Keempat, daging yang diamkan bukan sekedar daging 

manusia tetapi daging saudara sendiri. Penekanan kelima, pada 

ayat ini adalah bahwa saudara itu dalam keadaan mati yakni 

tidak dapat membela diri. 

Dalam komentarnya tentang gibah/menggunjing, 

Thabatthaba’i menyatakan bahwa ghibah merupakan perusakan 

bagian dari masyarakat, satu demi satu sehingga dampak positif 

yang diharapkan dari wujudnya satu masyarakat menjadi gagal 

dan berantakan. Apa yang diharapkan dari wujudnya masyarakat 

adalah hubungan harmonis antar anggota-anggotanya, di mana 

setiap orang dapat bergaul dengan penuh rasa aman dan damai. 

Masing-masing mengenal anggota masyarakat lainnya sebagai 

seseorang manusia yang disenangi, tidak dibenci atau dihindari. 

Adapun bila ia dikenal dengan sifat yang mengundang 

kebencian atau memperkenalkan aibnya, maka akan terputus 

hubungan dengannya sebesar kebencian dan aib itu. Dan ini 

pada gilirannya melemahkan hubugan kemasyarakatan sehingga 

gunjingan tersebut bagaikan rayap yang menggerogoti anggota 

badan yang digunjing, sedikit demi sedikit hinggah berakhir 

dengan kematian. Lebih lanjut Thabathaba’imenyatkan, bahwa 

tujuan manusia dalam usahanya membentuk masyarakat agar 

masing-masing dapat hidup didalamnya dengan satu identitas 

yang baik, sehingga dia dapat dalam interaksi sosialnya menarik 

dan memberi manfaat. Perbatan menggunjing dapat  mengantar 

yang bersangkutan kehilangan identitas itu, bahkan merusak 

identitasnya serta menjadikan salah seorang dari anggota 

masyarakat tidak dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. 

Dan jika pengunjingan ini meluas, maka pada akhirnya beralih 
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kebaikan menjadi keburukan dan sirna ketenangan, keamanan 

dan kedamaian bahkan obat pada akhirnya menjadi penyakit.  

Redaksi ayat-ayat dan hadis di atas dikemukakan dalam 

bentuk fi’il mudhari (larangan) hal ini dapat dipahami bahwa 

melarang sesuatu berarti memerintah sebaliknya. 

Kata ( التواب ) at-tawwab sering kali diartikan penerima 

taubat. Tetapi makna ini belum mencerminkan secara penuh 

kandungan kata tawwab, walaupun kita tidak dapat menilainya 

keliru. 

Imam Ghazali mengartikan at-tawwab sebagai dia 

(Allah) yang kembali berkali-kali menuju cara yang 

memudahkan taubat untuk hamba-hamba-Nya, dengan jalan 

menampakkan tanda-tanda kebesaran-Nya, menggiring kepada 

mereka peringatan-peringatan-Nya, serta mengingatkan 

ancaman-ancaman-Nya. Sehingga bila mereka telah sadar akan 

akibat buruk dari dosa-dosa dan merasa takut dari ancaman-

ancaman-Nya, mereka kembali (bertaubat) dan Allah pun 

kembali kepada mereka dengan anugerah pengabulan. 

Selanjutnya rujuklah ke QS. al-Baqarah (2):37, untuk 

memahami lebih banyak tentang makna dan subtansi tersebut. 

Kekuatan persatuan tersebut dapat terwujud jika setiap 

muslim menyadari eksistensinya dengan bagian yang tak 

terpisahkan dari komunikasi muslim lainnya. Kewajiban 

melaksanakan perintah dan menghindarkan diri dari perbuatan 

yang dilarang oleh Allah, menjadi potensi untuk terwujudnya 

ukhuwah. 
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C. Macam-macam Ukhuwah  

 Dilihat dari segi pengertiannya, maka ukhuwah dapat 

dibagi menjadi empat yaitu; ukhuwah fi al-Din, ukhuwah fi al-

Sifat, ukhuwah fi al-Nasab dan ukhuwah fi al-Radhaah. 

1. Ukhuwah fi al-din 

Ukhuwah fi al-din adalah persaudaraan yang diikat oleh 

keyakinan dan akidah yang sama dalam melaksanakan ajaran 

Islam. Kesadaran batin yang tinggi karena adanya iman yang 

tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang mempercepat 

proses terwujudnya persaudaraan. Iman dalam hubungan antara 

manusia merupakan tali pengikat yang lebih kuat dari tali asal 

usul kekerabatan, kesukaan, kekelompokan dan sebagainya. Hal 

ini ditegaskan dalam QS. al-Hujurat /49:10 ; 

مِنُونَۡۡإنَِّمَا ۡۡٱل مُؤ  ۡۚ خَوَي كُم 
َ
ۡأ َ ْۡبيَ  لحُِوا ص 

َ
وَةٞۡفأَ ْۡوَۡإخِ  َۡۡٱتَّقُوا ۡۡٱللَّّ لعََلَّكُم 

 ١٠ۡترُ حََُونَۡ

Terjemahnya:  

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara 

karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan 

bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat 

rahmat”.62 

Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa jika seseorang 

menghadapi dua orang mukmin bertengkar sebaiknya 

mengadakan islah (perdamaian). Perdamaian ini harus 

diusahakan dan harus dilaksanakan karena apa yang dijelaskan 

ayat ini bahwa orang mukmin adalah beraudara. 

                                                           
62Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 846. 



 

81 
 

Setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk melakukan 

perdamaian antara dua kelompok orang beriman, ayat di atas 

menjelaskan mengapa hal ini perlu dilakukan. Itu perlu 

dilakukan dan ishlah perlu ditegakkan karena sesugguhnya 

orang-orang mukmin yang mantap imannya serta dihimpun oleh 

keimanan, kendati tidak seketurunan adalah bagaikan 

bersaudara seketurunan, dengan demikian mereka memiliki 

ketertarikan bersama dalam iman dan juga ketertarikan bagaikan 

seketurunan; karena itu wahai orang-orang beriman yang tidak 

terlibat langsung dalam pertikaian antar kelompok-kelompok 

damaikanlah walau pertikaian itu hanya terjadi antara kedua 

saudara apa lagi jika jumlah yang bertikai lebih dari dua orang 

dan bertakwalah kepada Allah yakni jagalah diri kamu agar tidak 

ditimpa bencana, baik akibat pertikaian itu maupun selainnya 

supaya kamu mendapat rahmat antara lain rahmat persatuan dan 

kesatuan. 

Kata (إنما) innama digunakan untuk membatasi sesuatu. 

Di sini kaum beriman dibatasi hakikat hubungan mereka dengan 

persaudaraan. Seakan-akan tidak ada jalinan hubungan antar 

mereka kecuali persaudaran itu. Kata innama biasa digunakan 

untuk menggambarkan sesuatu yang telah diterima sebagai 

suatu hal yang demikian itu adanya dan telah diketahui oleh 

semua pihak secara baik. Penggunaan kata innama dalam 

konteks penjelasan tentang persaudaraan antara sesama mukmin 

ini, mengisyaratkan bahwa sebenarnya semua pihak telah 

mengetahui secara pasti bahwa kaum beriman bersaudara, 

sehingga semestinya tidak terjadi dari pihak mana pun hal-hal 

yang menggangu persaudaraan itu. 
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Kata ( إخوة ) ikhwah adalah bentuk jamak dari kata ( اخ ) 

akh, yang dalam kamus-kamus bahasa sering kali diterjemahkan 

saudara atau sahabat. Kata كن  pada mulanya berarti yang sama. 

Persamaan dalam garis keturunan persaudaraan, demikian juga 

persamaan dalam sifat atau bentuk apapun. Persamaan kelakuan 

pemboros dengan setan, menjadikan para pemboros adalah 

saudara-saudara setan (QS. al-Isra’(17):27). Persamaan dalam 

kesukuan atau kebangsaan pun mengakibatkan persaudaraan 

(QS. al-A’raf (7):65. Ada juga persaudaraan karena persamaan 

kemakhlukan, seperti ketika Nabi Muhammad saw. menamakan 

jin adalah saudara-saudara alat beristinja’ karena itu adalah 

makanan saudara-saudara kamu dari jenis jin. 

Kata إخوة  dalam ayat tersebut, mufassir sepakat  bahwa  

dimaksudkan adalah saudara seagama dan seakidah.  

Al-Qasimi menjelaskan bahwa persaudaraan 

seketurunan hanya dibuktikan selama masih hidup di dunia, 

tetapi persaudaraan seiman dapat bersifat kekal.63 Begitu pula 

pendapat al-Qurtubi bahwa persaudaraan seagama lebih kuat 

dari pada persaudaraan senasab, karena persaudaraan senasab 

bisa putus karena perbedaan agama sedangkan persaudaraan 

seagama tidak putus karena perbedaan senasab.64 Termasuk hak 

waris mewarisi bisa putus karena perbedaan agama, seorang ahli 

waris tidak berhak mendapatkan warisan jika ada perbedaan 

agama antara ahli waris dengan si pewaris.  

                                                           
63Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, - Tafsir al Qasimi, Juz IV, h. 

49. 
64al-Qurtubi, al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an, Juz XVI, h. 212 
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Al-Alusi65 dan Wahbah al-Zuhaili66 berpendapat bahwa 

fraseإنما المؤمنون إخوة    merupakan67   تثبيه بليغ  asalnya   المؤمنون

 ,orang-orang mukmin disamakan dengan saudara كالإخوةفي التراحم

karena berasal dari satu keturunan yaitu iman yang wajib 

ditegakkan untuk kebahagiaan yang abadi. al-Maragi 

menjelaskan pula bahwa saudara seagama disamakan dengan 

saudara senasab dan seolah-olah Islam adalah bapak mereka.68  

Kata ( اخ ) akh yang berbentuk tunggal itu, bisa juga 

bentuk  jamak dengan kata ( إخوان ) ikhwan. Bentuk jamak ini  

menunjukkan kepada persaudaraan yang tidak terkandung. 

Berbeda dengan kata ( إخوة ) ikhwah yang  terulang tujuh kali 

dalam al-Qur’an, kesemuanya menunjuk persaudaraan 

seketurunan, kecuali ayat al-Hujurat di atas. Hal ini  untuk 

mengisyaratkan  persaudaraan yang terjalin antara sesama 

muslim, adalah persaudaraan yang dasarnya berganda. 

Persaudaraan atas dasar persamaan iman, dan persaudaraan 

seketurunan, walaupun yang kedua ini bukan dalam 

pengertianyang sebenarnya. Dengan demikian tidak beralasan 

jika memutuskan hubungan persaudaraan itu. Terutama jika ia 

masih direkat oleh persaudaraan sebangsa, setanah air, sebahasa, 

senasib dan sepenanggungan.69 

                                                           
65al-Alusi, Ruh al-Ma’ani, Juz XXV, h. 228 
66 Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari’ah 

wa al-Manhaj, h. 253. Ahmad Mushthafa al-Maraghi,Tafsir al-Maraghi, h. 

131. 
67Tasybih baligh ialah tasybih yang dijatuhkan  وجه الثبة dan 

 اداة التثبيه 
68 Ahmad Mushthafa al-Maraghi,Tafsir al-Maraghi,h. 130 
69 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan Kesan dan 

Keserasian al-Qur’an,  h.248 
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Thabathaba’i menyatakan bahwa hendaknya menyadari 

bahwa firman-Nya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin 

bersaudara” merupakan ketetapan syariat berkaitan dengan 

persaudaraan antara orang-orang mukmin dan yang 

mengakibatkan dampak keagamaan serta hak-hak yang 

ditetapkan agama. Hubungan kekeluargaan antara anak, bapak 

atau saudara. Ada yang ditetapkan agama atau undang-undang 

serta memiliki dampak-dampak tertentu seperti hak kewarisan, 

nafkah, keharaman kawin dan lain-lain, dan ada juga yang 

ditetapkan hanya berdasar ketentuan umum (natural yakni 

hubungan pertalian keturunan atau rahim. Dua orang anak yang 

lahir dari dua ibu bapak melalui perkawinan yang sah menurut 

agama, adalah dua saudara yang diakui oleh agama, sekaligus 

diakui berdasarkan ketentuan umum yakni akibat kelahirannya 

dan ibu dan bapak yang sama. Tetapi jika salah seorang dari 

kedua anak tadi lahir akibat perzinahan, maka yang ini bukanlah 

anak sah yang diakui agama walaupun dia adalah anak yang 

lahir dari sumber sperma yang sama dan rahim ibu yang sama. 

Anak itu adalah anak yang hanya berdasarkan ketentuan umum 

(natural) bukan ketentuan agama. Demikian juga anak angkat, 

boleh jadi sementara peraturan menilainya sebagai anak, tetapi 

Islam tidak menilainya sebagaimana halnya anak kandung. Nah 

jika demikian, persaudaraan beraneka ragam dan memiliki 

dampak yang bermacam-macam. Ada persaudaraan umum 

(natural) yang tidak memiliki dampak dalam ajaran agama 

seperti lahirnya dua orang dari ayah dan ibu yang sama. Ada 

juga persaudaraan yang memiliki dampak tertentu yang 

ditetapkan agama, misalnya dampaknya dalam pernikahan dan 

kewarisan. Atau persaudaraan berdasar persusuan, yang ji ka 
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memiliki dampaknya pada pernikahan, walau tidak dalam 

kewarisan. Dengan demikian, persaudaraan antar sesama 

manusia pun berbeda-beda, walau semua dapat dinamai saudara. 

Pendapat di atas didasarkan pada salah satu hadis 

Rasulullah saw.; 

سالم عن ايبه ان رسول اٌالل عليه وسلم قال: عن الزهري  عن

مسلم لايظلمه ولايسلمه ومن كان في حاجةإخيه لمسلم إخوالا

فرج اٌالل عنه كر  ةكان اٌالل في حاجته ومن فرج عن مسلم كرب

سترمسلما ستره الله يوم القيامة  بةمن كرب يوم القيامة ومن

.70 
Artinya: 

 Diriwayatkan dari al-Zuhry dari Salim dari bapaknya 

bahwa Rasulullah saw. bersabda: Seseorang muslim 

bersaudara dengan muslim lainnya. Dia tidak 

menganiaya, tidak pula menyerahkannya (kepada 

musuh). Barangsiapa yang melapangkan dari seseorang 

muslim suatu kesulitan, Allah akan melapangkan satu 

kesulitan pula dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya 

dari hari kemudian. Barangsiapa yang menutup aib 

seseorang muslim, Allah akan menutup aibnya di hari 

kiamat. 

Berdasar dari uraian para mufassir di atas dapat dipahami 

bahwa persaudaraan karena seiman dan seakidah lebih kuat dari 

pada persaudaraan senasab, karena persaudaraan seagama 

                                                           
70Muslim bin al-Hajjaj  al-Qusyairi, al-Naisaburi, Shahih Muslim, h. 

526-527.  
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bersifat kekal, sementara persaudaraan senasab bersifat 

sementara, terbatas hanya ketika masih hidup. 

Kata اصلحوا adalah fi’il amar dari kata صلح yaitu صلح 

menunjukkan pada arti yang berlawanan dengan  الفساد ( 

kerusakan) yang berarti memperbaiki dengan suatu perbaikan.71 

Pengertian ini memberi kesan bahwa memperbaiki dua orang 

yang berselisih akan melahirkan perdamaian. Frase  فاصلحوابين 

 ungkapan ini berbentuk fi’il amar yang menunjukkan  أخويكم

perintah wajib. Orang mukmin berkewajiban mengadakan 

perdamaian di antara orang mukmin yang bersengketa. Al-

Qurtubi menukil pendapat al-Sihab bahwa jika mereka 

bermusuhan, maka kembalikanlah kepada jalan kebenaran yaitu 

menerima hukum Allah dan Rasul-Nya. Dalam pengertian 

bahwa damaikanlah kelompok yang berselisih itu karena mereka 

bersaudara.72 Begitu pula al-Alusi menjelaskan bahwa 

perdamaian yang dianjurkan di antara dua orang yang berselisih 

melahirkan persaudaraan dalam agama dan wajib secara nyata.73 

Kata أخويكم diungkapkan dalam bentuk musanna,  

menunjukkan bahwa walaupun dua orang yang bertengkar, 

orang mukmin berkewajiban mengadakan islah (perdamaian). 

Kata (أخويكم) akhawaikum adalah bentuk dual dari kata ( 

 akh. Penggunaan bentuk dual di sini untuk mengisyaratkan ( أخ

bahwa jangankan banyak orang, dua pun, jika mereka berselisih 

harus diupayakan ishlah antara mereka, sehingga persaudaraan 

dan hubungan harmonis mereka terjalin kembali. 

                                                           
71Ahmad bin Faris bin Zakariyah, Mu’jam al-Maqaiyis al-

Lughah,, h. 303 
72al-Qurthubi, al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an, h. 212.  
73al-Alusi,Ruh al-Ma’ani, 228. 
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Ayat di atas mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa 

persatuan dan kesatuan, serta hubungan harmonis antar anggota 

masyarakat kecil atau besar, akan melahirkan limpahan rahmat 

bagi mereka semua, sebaiknya, perpecahan dan keretakan 

hubungan mengundang lahirnya bencana buat mereka, yang 

pada puncaknya dapat melahirkan pertumpahan darah dan 

perang saudara sebagaimana dipahami dari kata qital yang 

puncaknya adalah peperangan.  

Penjelasan ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh 

Wahbah al-Zuhaili bahwa dikhususkan penyebut musanna di 

sini karena pertengkaran yang biasa terjadi paling kurang dua 

orang.74 Jadi pengertian musanna di sini adalah minimum bukan 

batas maksimum. 

Jadi uraian mufassir di atas dapat dipahami bahwa 

betapapun terjadinya perbedaan pendapat yang menimbulkan 

perselisihan, hendaknya didamaikan antara keduanya, karena 

sesungguhnya mereka bersaudara. Ikatan ukhuwah itu 

merupakan manifestasi dari iman dan perwujudan persatuan 

manusia yang berasal dari satu keturunan. 

Persaudaraan seagama dapat terwujud jika memenuhi 

tiga syarat, seperti yang tersebut dalam QS. al-Taubah /9:11; 

قَامُواْۡۡفإَنِ
َ
ةَۡتاَبوُاْۡوَأ لَوَٰ ةَۡوَءَاتوَُاْۡۡٱلصَّ كَوَٰ َٰنكُُم ۡفِِۡۡٱلزَّ وَ ِينٍِۗفَإخِ  لُۡۡٱل  ِ وَنُفَص 

لمَُونَۡۡٱلۡأٓيََٰتِۡ مٖۡيَع   ١١ۡلقَِو 

 

 

                                                           
74Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-

Syari’ah, h.253.  
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Terjemahnya: 

 Jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan 

menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-

saudara seagama.75 

Persaudaraan seagama tidak akan mempererat hubungan 

silaturrahmi kecuali dengan mendirikan  salat serta 

mengeluarkan zakat.  

Al-Maraghi menjelaskan bahwa tidak ada perkenalan 

yang lebih indah dan sempurna sifatnya kecuali ikatan 

persaudaraan yang dibina lewat pelaksanaan salat jama’ah di 

mesjid dan mengeluarkan zakat atau sedekah untuk fakir 

miskin.76 Salat jama’ah di mesjid adalah sarana pertemuan 

antara sesama muslim baik orang kaya maupun orang miskin. 

Hubungan antara mereka mempererat persatuan dan 

persaudaran sesama anggota jama’ah. Betapa tidak ucapan 

salam pada akhir salat melambangkan permohonan keselamatan 

dunia akhirat terhadap diri sendiri dan anggota jama’ah lainnya 

yang di kiri dan di kanan. Hal ini sangat menghangatkan 

keakraban dengan sesama anggota jama’ah yang lain berjabat 

tangan menerima dan memberi maaf terhadap sesama muslim 

lainnya. 

Al-Qurthubi menyatakan bahwa apabila orang musyrik 

itu telah rujuk, dan kembali bertaubat meninggalkan 

kekafirannya dan telah melaksanakan hukum Islam maka 

mereka adalah saudaramu yakni seagama dalam Islam.77 Sayyid 

                                                           
75Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, 

h.279 
76Ahmad Mushthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, h. 65. 
77al-Qurthubi, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, Juz IV, h. 161. 
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Rasyid Ridha menekankan bahwa tidaklah dinamakan saudara 

seagama, yang saling mengenal, kecuali apabila mereka 

mendirikan salat jama’ah di mesjid serta mengeluarkan zakat 

untuk memberi bantuan di antara mereka dalam melaksanakan 

kepentingan masing-masing pihak.78 Salat jama’ah lebih afdal 

dua puluh tujuh derajat (pahala). 

2. Ukhuwah fi al-Sifat 

Persamaan dalam sifat-sifat juga mengakibatkan 

persaudaraan. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Isra’ /17:27; 

ريِنَۡۡإنَِّۡ ِ َٰنَۡۡٱل مُبَذ  وَ يََٰطِيِىۡكََنوُٓاْۡإخِ  ي طََٰنُۡوَكََنَۡۡٱلشَّ  ٢٧ۡكَفُورٗاۡۡۦلرَِب هِِۡۡٱلشَّ

Terjemahnya:  

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-

saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada 

Tuhannya.79 

 

Pada akhir ayat 26 Allah melarang menghambur-

hamburkan harta secara boros, maka pada ayat ini dijelaskan 

bahwa perbuatan tersebut adalah tingkah laku syaitan.  

Kata  المبذر adalah isim fa’il yang berasal dari kata dasar 

 terdiri dari ba’ zal’ dan ra’  yang berarti menyebarkan  بذر

sesuatu dan mencerai-beraikan.80 Pengertian ini member kesan 

bahwa menyebarkan sesuatu tanpa ada tujuan dapat 

menyebabkan terhambur-hambur dan berserak-serakan sesuatu 

kemana-mana. Sementara menghambur-hamburkan sesuatu 

                                                           
78Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, Juz. X, h, 188. 
79Kementerian  Agama RI.,  al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 

511. 
80Ahmad Ibn Faris bin Zakariyah, Mu’jam al-Maqayis al-

Lughah,Juz I, h. 216. 
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adalah salah satu bentuk pemborosan. Jadi al-Mubazzir adalah 

orang yang boros (pemboros). 

Menurut Ibn Mas’ud bahwa kata المبذر  dapat berarti 

membelanjakan harta bukan pada jalan yang hak (sepantasnya). 

Sedang Ibn Abbas mengatakan bahwa jika manusia 

membelanjakan semua hartanya pada jalan yang tidak benar, 

maka ia termasuk pemborosan, al-Qatadah menambahkan 

bahwa pemborosan ialah membelanjakan harta pada jalan 

kemaksiatan, jalan yang tidak pantas serta pada jalan 

kerusakan.81  

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

al-mubazzir ialah orang yang membelanjakan harta pada jalan 

yang tidak benar dengan cara yang berlebih-lebihan. 

Kata الشيطان  berasal dari kata شطن yaitu: syin, tha’ dan 

nun yang menunjukkan arti jauh.82 Kemudian berubah menjadi 

  الشيطان  sekelompok kaum berpendapat bahwa dinamakan الشيطان

karena jauh atau meninggalkan kebenaran dan menyombongkan 

diri.83 Ia jauh dari rahmat Allah karena selalu memilih perbuatan 

maksiat. 

Menurut al-Ragib al-Asfahani, bahwa syaitan adalah 

makhluk Allah yang diciptakan dari api yang sangat kuat 

amarahnya besar ambisinya sangat tercela sifatnya dan suka 

melampaui batas serta enggan sujud kepada Adam.84 Oleh 

                                                           
81 Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Juz III, h. 37. 
82 Ahmad Ibn Faris bin Zakaria, Mu’jam al-Maqayis al-

Lughah,  Juz III, h. 183. 
83Ahmad Ibn Faris bin Zakaria, Mu’jam al-Maqayis al-

Lughah, Juz III, h. 183  
84al-Ragib al-Asfahani, Mu’jam Mufradat Ayat al-Qur’an, h. 267. 
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karenanya orang yang mempunyai sifat seperti sifat-sifat syaitan 

dikategorikan saudara syaitan. 

Karena syaitan mempunyai sifat menyombongkan diri, 

suka melampaui batas dan melakukan kemaksiatan, sementara 

al-mubazzir juga mempunyai sifat boros, membelanjakan harta 

dengan cara berlebih-lebihan melampaui batas, dan pada jalan 

yang tidak pantas yakni pada jalan kemaksiatan, maka pemboros 

dipersaudarakan dengan syaitan. 

Frase نواإخوان الشياطيناإن المبذرين ك  orang mengatakan 

bahwa siapa saja yang melakukan tradisi suatu kaum dan 

mengikuti jejak mereka dialah menjadi saudaranya, dan orang 

yang menghambur-hamburkan hartanya dengan maksud 

melanggar ketentuan Allah, mereka adalah kawan syaitan di 

dunia dan di akhirat.85 Kebiasaan membelanjakan harta dan 

uang pada jalan kemaksiatan berarti mengingkari nikmat Allah 

dan dikategorikan sebagai syaitan. Ibnu Katsir juga berpendapat 

bahwa orang yang berlaku boros, kasar, tidak menaati Allah dan 

mendurhakai Allah, adalah bersaudara dengan syaitan.86 Syaitan 

selalu mengajak manusia dengan membisikkan di telinga kanan 

dan kirinya supaya melakukan kejahatan. Kategori perbuatan di 

sini didasarkan pada tingkat perbuatan manusia yang sama 

dengan perbuatan syaitan, sehingga mereka patut digelar 

bersaudara syaitan. 

3. Ukhuwah fi al-nasab 

 Persaudaraan karena seribu, seayah, atau seribu saja. 

Persaudaraan ini diikat oleh hubungan darah. Ikatan 

persaudaraan ini terbatas pada garis keturunan sebagai kerabat 

                                                           
85Ahmad Mushthafa  al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi,  Juz XV, h.38. 
86Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, h. 38. 
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terdekat, terungkap kebanyakan dalam surah Yusuf (12) yang 

membicarakan tentang kisah Yusuf dan saudaranya. Juga 

banyak terdapat dalam surah al-Nisa’ (4), yang membahas 

masalah hak waris mewaris, dan sebahagian kecil terdapat 

dalam surah-surah lainnya. Ayat-ayat yang membahas 

persaudaraan ini, seperti yang terdapat dalam QS. al-Nisa’ 

(4):11; 

ِهِۡۡۡٓۥفإَنِۡكََنَۡلَُۡ… م 
ُ
وَةٞۡفَلِِ دُسُۡإخِ   …ٱلسُّ

Terjemahnya:  

 Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, 

maka ibunya mendapat seperenam.87 

 Kata إخوة dalam ayat tersebut dinamakan dengan 

saudara seketurunan. Hal ini dilihat dari keterkaitan dengan 

kalimat yang ada sebelum dan sesudahnya, bahwa jika yang 

meninggal itu mempunyai beberapa saudara (seibu seayah, 

seayah atau seribu saja) maka ibunya mendapat tarikah (harta 

warisan) sebanyak seperenam. Hak waris mewarisi terjadi 

karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan nasab. Oleh 

karenanya tidak tepat jika ikhwah pada ayat di atas diartikan 

dengan persaudaraan lain yang bukan seketurunan. 

 Penjelasan ini diperkuat oleh al-Qurtubi,88 dan al-

Qasimi,89 bahwa  إخوة dalam ayat tersebut diartikan sebagai 

suadara seketurunan, yakni: seayah dan seibu, atau seayah atau 

seibu saja, baik laki-laki maupun pepempuan.  

                                                           
87Kementerian  Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 

117. 
88al-Qurthubi, al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an, h. 48 
89Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, Tafsir al-Qasimi,,h. 

120. 
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4. Ukhuwah fi al-Rada’ah 

 Persaudaraan karena sesusuan, seibu seayah, seayah 

atau seribu saja tidak diikat oleh hubungan darah (nasab). 

Persaudaraan ini terjadi karena adanya seseorang bayi 

perempuan atau laki-laki yang menyusu kepada seorang ibu 

yang bukan ibu kandungnya, QS. al-Nisa’ (4):23; 

هََٰتُكُمُۡ مَّ
ُ
َٰتِٓۡوَأ ِنَۡۡٱلَّ َٰتكُُمۡم  خَوَ

َ
ۡوَأ نَكُم  رۡضَع 

َ
ضََٰعَةِۡأ  …ۡٱلرَّ

Terjemahanya: 

 Ibu-ibumu menyusukan kamu, saudara perempuan 

sepersusuan.90 

Ayat ini menjelaskan haramnya mengawini ibu susuan 

dan saudara sepersusuan. 

Kata  الرضاعة  adalah bentuk masdar dari kata رضع  yaitu 

ra, dha dan ‘aini yang berarti meminum air susu dari susu 

manusia, sehingga dikatakan anak itu menyusu dengan suatu 

penyusuan.91 Pengertian ini didasarkan atas salah satu ayat 

dalam QS. al-Hajj /22:2; 

ۡعَمَّۡۡيوَ مَۡ ۡمُر ضِعَة  هَلُۡكُُُّ نَهَاۡتذَ  ۡترََو  ۡذَاتِۡحََ ل  ۡوَتضََعُۡكُُُّ رۡضَعَت 
َ
ٓۡأ ا

ۡعَذَابَۡۡٱلَّاسَۡحََ لهََاۡوَترََىۡ ۡوَلََٰكِنَّ َٰرَىَٰ ۡوَمَاۡهُمۡبسُِكَ َٰرَىَٰ ِۡسُكَ ۡٱللَّّ
 ٢ۡشَدِيدٞۡ

 

                                                           
90Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya,. h. 

120. 
91Ahmad Ibn Faris bin Zakaria, Mu’jam Maqayis al-Lughah,  

Juz II, h. 4. 
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Terjemahnya:  

 (ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan 

itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari 

anak yang disusuinya dan gugurlah kandungan segala 

wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam 

keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak 

mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya.92 

Allah mempersamakan kedudukan saudara sesusuan 

dengan saudara senasab. Untuk itu Allah menamakan 

perempuan yang menyusukan anak sebagai ibu dari anak itu (ibu 

susuan), dan anak perempuannya sebagai saudara perempuan 

anak itu.93 Begitu juga suami dari ibu yang menyusukan itu 

menjadi bapak dari anak itu, dan bapak dari bapaknya menjadi 

neneknya, dan saudara perempuan bapaknya menjadi tantenya, 

dan ibunya ibu susuan menjadi neneknya, saudara perempuan 

ibunya menjadi bibinya, dan semua anak yang dilahirkan dari 

pasangan suami istri ini menjadilah saudaranya, seibu, seayah 

atau seribu saja.94 

Jadi dari uraian di atas dapat dipahami bahwa ada yang 

disebut sebagai: ibu susuan, bapak susuan, nenek susuan, paman 

susuan, tante dan bibi susuan dan saudara sesusuan (seibu 

seayah atau seibu saja). Dengan demikian persaudaraan karena 

sesusuaan sama dengan persaudaraan karena nasab. Hal ini 

dipertegas oleh sunnah Raslullah saw: 

                                                           
92Kementerian Agama RI.,al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 

511. 
93Ahmad Mushthafa  al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, h. 220. 
94al-‘Alusi, Ruh al-Ma’aniy., Juz III, h. 394. 
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ما طلب اليه ان يتزوج ابنت عمه  الرضاعةرضع فقال النبي صلي اللٌه عليه وسلم
م من ر من الر ضاعةما ح مر اإبنة أخي من الرضاعةوحنهالا تحل لي, إنهحمزةإ

 95النسب
Artinya: 

 Nabi pernah bersabda sewaktu beliau disuruh menikahi 

anak perempuan pamannya Hamzah, sesungguhnya ia 

tidak halal bagaiku, karena ia anak perempuan saudara 

sesusuanku. Diharamkan bagi saudara sesusuan itu 

sebagaimana diharamkan oleh saudara senasab. 

Adapun yang dimaksud dengan   الرضاعة ialah saudara 

perempuan seayah seibu, ia disusukan bersama dengan kamu 

atau tidak, saudara perempuan seayah yaitu yang disusukan oleh 

isteri bapakmu, dan saudara seibu ialah disusukan oleh ibumu 

dari suami kedua.96 Dengan demikian ada saudara sesusuan 

sekandung (seayah dan seibu) dan ada pula saudara sesusuan 

tidak sekandung (seayah atau seibu saja). 

هََٰتُكُمُۡ   مَّ
ُ
َٰتِٓۡوَأ ِنَۡۡٱلَّ َٰتكُُمۡم  خَوَ

َ
ۡوَأ نَكُم  رۡضَع 

َ
ضََٰعَةۡٱلأ                  رَّ

terjemahannya adalah ibu-ibu kamu yang menyusui kamu; 

saudara-saudara perempuan sepersusuan menunjukkan bahwa 

ibu yang menyusui berkedudukan sama dengan ibu kandung 

demikian juga saudara sepersusuan sama dengan saudara 

kandung. 

                                                           
95Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin 

Mughirah bin Bardazabah al-Bukhari,Shahih Bukhari, , Juz V, h. 127. 
96Al-Bukhari, Shahih Bukhari, h. 74. 
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Ulama-ulama bermazhab Maliki dan Hanafi menilai 

bahwa penyusuan secara mutlak mengharamkan pernikahan. 

Tetapi mazhab Syafi’i dan Hanbali menilai bahwa dampak 

hukumnya baru terjadi bila penyusuan itu terjadi sedikitnya lima 

kali penyusuan berdasarkan sabda Rasulullah saw. melalui 

‘Aisyah ra. bahwa: “Tidaklah haram sekali isapan tidak juga dua 

kali” (HR. Muslim dan lain-lain), dalam riwayat lain dinyatakan 

bahwa: “Tidaklah haram sekali penyusuan dan dua kali, tidak 

juga sekali isapan dan dua kali.” 

Redaksi ayat di atas tidak menyebutkan juga batas umur 

yang menyusui, sehingga dapat mencakup siapa pun yang 

menyusu walau telah dewasa. Namun, mayoritas ulama 

berpendapat bahwa penyusuan yang berdampak hukum adalah 

yang terjadi sebelum seorang anak mencapai usia dua tahun, 

berdasarkan firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 233: 

ضَاعَةَ ۗ    وَالْوٰلِدٰتُ يرُْضِعْنَ اوَْلََدَهُنَّ حَوْليَْنِ كَامِليَْنِ لِمَنْ ارََادَ انَْ يُّتمَِّ الرَّ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan.  

Mayoritas ulama masa lampau, termasuk Abu Hanifah, 

Malik dan Syafi'i memahami kata ( الرضاعة ) ar-

radhd'ah/menyusukan dalam arti masuknya air susu ke dalam 

rongga tubuh anak melalui kerongkongannya selain 

kerongkongan dengan jalan mengisap atau bukan. Karena itu 

memasukkan air susu, misalnya dengan sendok ke 

kerongkongan yang dalam bahasa hukum dinamai (  الوجور ) al-

wajur tercakup juga dalam kata menyusukan, sehingga 

mengakibatkan dampak hukum di atas. Bahkan ada ulama yang 

memasukkan ( السعوط  ) as-sa'uth dalam cakupan kata 
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menyusukan, yaitu memasukkan air susu melalui hidung. Ini 

menjadikan sebagian ulama menilai menyuntikkan air susu juga 

mengakibatkan dampak hukum.  

Quraish Shihab mengutip pendapat Yusuf Qardawi 

Ulama kontemporer, menulis dalam kumpulan fatwanya bahwa 

dasar keharaman yang diletakkan agama bagi penyusuan adalah 

ibu yang menysukan sebagaimana bunyi ayat 23 surah an-Nisa'. 

Keibuan yang ditegaskan al-Qur'an itu, tidak mungkin terjadi 

hanya dengan menerima/meminum air susunya, tetapi dengan 

mengisap dan menempel sehingga menjadi jelas kasih sayang 

ibu dan ketergantungan anak yang menyusu. Selanjutnya ulama 

Mesir itu, menegaskan bahwa merupakan keharusan untuk 

merujuk kepada lafaz yang digunakan al-Qur'an, sedang makna 

lafaz yang digunakannya itu dalam bahasa al-Qur'an dan Sunnah 

adalah jelas dan tegas, bermakna mengisap tetek dan menelan 

airnya secara perlahan, bukan sekadar makan atau meminumnya 

dengan cara apa pun, walau atas pertimbangan manfaat.  

Pendapat Syekh Yusuf al-Qaradhawi ini sejalan dengan 

pendapat Ibn Hazm bahwa: "Sifat penyusuan yang 

mengakibatkan dampak hukum hanyalah yang diisap saja 

dengan mulut dan menyusu dari tetek ibu yang menyusukannya. 

Adapun bila air susu seorang wanita diminumnya dari satu 

wadah atau diperaskan kemulutnya lalu ditelannya, atau diberi 

makan dengan roti atau dalam makanan, atau ke mulutnya, atau 

hidungnya, atau telinganya, atau disuntikkan kepadanya, maka 

semua itu tidak mengakibatkan keharaman walau yang demikian 

itu adalah makanannya sepanjang masa.  

Atas dasar itu, dan sekian pertimbangan lain al- 

Qaradhawi menilai bahwa memberi minum bayi dari bank susu, 
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yang kini dikenal di beberapa negara, tidaklah mengakibatkan 

dampak hukum seperti yang diuraikan oleh ayat ini. Firman-

Nya: Anak-anak istri kamu yang dalam pemeliharaan kamu" 

secara redaksional menunjukkan bahwa anak-anak tiri yang 

tidak dalam pemeliharaan suami dari ibu anak-anak itu, tidaklah 

haram untuk dinikahi. Memang ada riwayat yang dinisbahkan 

kepada 'Ali Ibn Abi Thalib ra. yang mendukung pendapat 

tersebut, tetapi riwayat itu ditolak oleh banyak ulama. Mayoritas 

ulama berpendapat bahwa penyebutan kata dalam pemeliharaan 

kamu adalah karena demikian yang umum terjadi ketika itu, 

sekaligus untuk mengisyaratkan bahwa demikian itulah yang 

sewajarnya terjadi, yakni seorang suami harus ikut bertanggung 

jawab mendidik dan memelihara bukan saja anak kandungnya 

tetapi juga anak-anak istrinya yang lahir dari suami yang lain 

(anak tiri).  

Di sisi lain, perlu dicatat bahwa ayat di atas, 

mensyaratkan bahwa istri yang merupakan ibu dari anak- anak 

tiri itu, telah berhubungan seks dengan suaminya yang 

merupakan bapak tiri anak-anak itu, dan bila belum terjadi 

hubungan seks dengan suami dari ibu anak tiri itu kemudian 

menceraikan sang ibu tiri, maka anak tiri dapat dinikahi oleh 

bekas ayah tirinya. Di sini terlihat perbedaan status anak dan ibu 

tiri. Jika anak seorang ibu telah menikah dengan seorang pria, 

maka ibunya tidak lagi dibenarkan nikah dengan bekas suami 

anaknya itu, begitu terlaksana akad nikah walau belum 

bercampur, tetapi jika pria itu nikah dengan sang ibu, maka sang 

pria masih boleh menikahi anaknya dengan dua syarat, pertama 

mereka belum bercampur layaknya suami istri, dan kedua 

mereka berpisah, akibat perceraian atau kematian. Perbedaan ini 
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disebabkan karena biasanya ibu dapat berkorban untuk 

kebahagiaan anaknya dan tidak cemburu terhadapnya sedang 

anak memiliki sifat cemburu dan tidak semua bersedia 

berkorban.  

Pengertian firman-Nya: Menglimpun (dalam 

pernikahan) dua perempuan yang bersaudara mencakup sekian 

orang selain yang disebut ini. Dalam konteks ini Nabi saw. 

menjelaskan bahwa: "Tidak dibenarkan menghimpun dalam 

pernikahan seorang wanita dengan saudara perempuan 

bapaknya, tidak juga dengan saudara perempuan ibunya, tidak 

juga dengan anak perempuan saudaranya yang lelaki dan tidak 

juga dengan saudaranya yang perempuan" (HR. Muslim, Abu 

Daud, at-Tirmidzi dan an-Nasa'i melalui Abu Hurairah). Pakar 

hadits ath-Thabarani menambahkan bahwa Nabi bersabda: 

"Karena kalau itu kamu lakukan, kamu memutus hubungan 

kekeluargaan kamu."  

Dalam penggalan ayat ini, sekali lagi larangan tersebut 

dikecualikan juga dengan menggunakan kata ma pada firman-

Nya سلف إلاماقد   kecuali apa yang telah lampau. Uraian yang 

dikemukakan sebelum ini berlaku pula di sini. Hanya perlu 

ditambahkan bahwa pengecualian ini, di samping membatalkan 

kedua jenis pernikahan tersebut yang pernah berlaku pada masa 

lalu dan melarangnya berlanjut, juga mengisyaratkan bahwa 

anak-anak yang lahir dari perzinaan tersebut tidak harus dinilai; 

sebagai anak zina, tidak juga penisbatan mereka kepada ibu 

bapak dan keluarganya menjadi batal. Dengan demikian, 

pernikahan semacam itu tidak-menghalangi anak-anak untuk 

memperoleh warisan dengan dalih telah terjadi pernikahan yang 

tidak sah, atau anak itu adalah buah dari perzinaan. 
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BAB IV 

KONSEP POLITIK DALAM HUKUM DI INDONESIA 

 

A. Memahami Sistem Politik dan Hukum Indonesia 

 Sistem dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sistem 

dalam arti statis dan sistem dalam arti dinamis. Sistem dalam arti 

statis adalah suatu totalitas/keseluruhan/kebulatan/ kesatuan 

yang berdiri dari sejumlah omponen/subsistem/bagian yang 

berkaitan secara fungsional (hubungan interdependensi/ 

koneksitas) dan saling menunjang atau saling mempengaruhi 

dalam eksistensi dan keutuhan sistematikanya dan totalitasnya. 

Kemudian sistem dalam arti dinamis adalah suatu proses 

kegiatan atau aktifitas yang terdiri dari komponen tahapan, 

masukan, transformasi, keluaran, implementasi dan umpan balik 

yang senantiasa dipengaruhi oleh interaksi variabel-variabel 

internal dan variabel-variabel eksternal dalam kinerja 

sistematikanya.  

Konsep “sistem oleh Miriam Budiardjo disebutnya 

sebagai konsep pinjaman dari dalam biologi.1 Organisme dalam 

ilmu biologi terdiri dari bagian-bagian atau komponen-

komponen yang saling bergantung  kepada yang lain dan saling 

mengadakan interaksi. Keseluruhan dari interaksi itu saling 

mengadakan interaksi. Keseluruhan dari interaksi itu saling 

bergantung kepada yang laindan saling mengadakan interaksi. 

Keseluruhan dari interaksi itu  perlu diteliti jika seluruh 

organisme ingin dimengerti. Dua ciri yang perlu  diperhatikan,    

Pertama, bahwa  setiap  perubahan  dalam  suatu  bagian  dari            

                                                           
1Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Cet. III; Jakarta: 

Gramedia Pustaka Uatama, 2008), h. 47. 
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sistem itu bekerja dalam satu lingkungan yang lebih luas dan 

bahwa ada pembatasan antara sistem dengan lingkungannya. 

Sistem mengadakan interaksi dengan lingkungan dan 

dipengaruhi oleh lingkungan itu. Politik dan hukum merupakan 

merupakan sub sistem dari sistem sosial kemasyarakatan atau 

sistem bernegara yang lebih besar. Setiap sisitem masing-

masing mempunyai fungsi tertentu yang dimaksudkan untuk 

menjaga kelangsungan hidup dan tujuan dari masyarakat 

tersebut. Dalam hal ini, politik dan hukum terlepas dari 

kategorisasi sistem statis atau sistem dinamis oleh karena itu, 

baik politik maupun hukum keduanya merupakan sistem terbuka 

yang dapat dipengaruhi/mempengaruhi dari dan oleh sistem 

lainnya (variabel eksternal) dalam tatanan kemasyarakatan 

(negara) seperti sistem ekonomi, sistem teknik, sistem 

komunikasi, dan lain-lain sebagainya. 

Sistem Politik Indonesia. Dalam konsep sistem politik 

ditemukan istilah-istilah seperti proses, struktur dan fungsi. 

Proses adalah pola-pola (sosial dan politik) yang dibuat oleh 

manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain. Pola-

pola ini ada yang jelas kelihatan ada pula yang tidak  nampak. 

Dalam suatu negara, lembaga-lembaga seperti parlemen, partai, 

birokrasi, lembaga masyarakat merupakan infra struktur politik 

dan pola interaksi yang terus terjalin dengan mencerminkan 

struktur tingkah laku (Structure of Behavior). Seperti yang telah 

diterangkan di atas, sistem politik menyelenggarakan fungsi-

fungsi tertentu untuk kepentingan masyarakat. Fungsi-fungsi itu 

adalah membuat keputusan-keputusan kebijaksanaan (Policy 

Decisions) yang mengikat seluruh warga guna tercapainya 

tujuan – tujuan masyarakat dan selanjutnya  dilaksankaan  oleh 
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pihak pemeritah. Aspek penting lainnya dalam sistem politik 

adalah budaya politik (Political Culture) yang mencerminkan 

faktor subyektif. Budaya politik adalah keseluruhan dari 

pandangan politik seperti norma-norma, pola-pola orientasi 

terhadap politik dan pandangan hidup (way of life) pada 

umumnya. Budaya politik mengutamanakan dimensi psikologis 

dari suatu sistem politik yaitu sikap, sistem kepercayaan, 

symbol-symbol yang dimiliki oleh individu-individu dan 

beroperasi di dalam seluruh masyarakat serta harapan-

harapannya. Kegiatan politik seseorang tidak hanya ditentukan 

oleh tujuan-tujuan yang didambakannya, akan tetapi juga oleh 

harapan-harapan politik yang dimilikinya dan oleh 

pandangannya mengenai situasi politik.2 

Bentuk dari budaya politik dalam suatu masyarakat 

dipengaruhi antara lain oleh sejarah perkembangan dari sistem, 

oleh agama yang dianut dalam masyarakat, kesukuan, status 

sosial, konsep mengeni kekuasaan, kepemimpinan, dan 

sebagainya. Umumnya dianggap bahwa dalam sistem politik 

terdapat empat variabel penting, yaitu: 1) Kekuasaan yaitu 

sebagai cara untuk mencapai hal yang digunakan antara lain 

membagi sumber-sumber diantara kelompok dalam masyarakat; 

2) Kepentingan, yaitu tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku-

pelaku politik; 3) Kebijaksanaan, yaitu hasil dari interaksi antara 

kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk undang-

                                                           
2Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, h.49. 
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undang; dan 4) Budaya politik, yaitu orientasi subyektif dan 

individu terhadap sistem politik.3 

Konstitusi (UUD 1945) dirumuskan oleh para Founding 

Fathers merupakan perwujudan dan kristalisasi dari 

kepentingan politik kelompok masyarakat dan seluruh warga 

negara adalah merupakan pondasi sistem politik Indonesia. Di 

dalamnya dijabarkan pembagian kekuasaan dan kewenangan 

masing-masing lembaga negara,keterkaitan hubungan antar 

lembaga, kebijakan/keputusan pelaku-pelaku politik serta 

pembentukan budaya politik yang dijalankan pemerintahan baru 

setelah lepas dari masa penjajahan Belanda dan Jepang. 

Proklamasi 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta merupakan 

penegasan bahwa negara baru, yakni negara Indonesia 

merupakan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan 

makmur. Dengan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan 

sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945 pada  alinea ke 

empat, yakni “….. melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan social…” 

Layaknya sebuah sistem, maka konstruksi politik 

Indonesia mempengaruhi sistem hukum dalam 

perkembangannya lebih lanjut dengan corak dan karakter 

masing-masing yang ditampilkan sesuai dengan kepentingan 

                                                           
3Samuel H. Beer dan Adnan B. Ulam (ed), Patterns of Govermant, 

(New York: Random House, 1976), h. 25-31. Gilbert Abcarian dan George 

S. Masamad, Kontemporary Political System, (New York: Charles Scribner’s 

South, 1970), h. 11. 
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kekuasaan yang mengendalikannya. Oleh karena UUD 1945 

merupakan konstitusi yang sangat singkat terdiri dari 

pembukaan, batang tubuh (16 Bab dan 37 Pasal) dan  aturan 

peralihan serta bersifat sementara, dengan pelbagai atribusi 

kekuasaan yang diserahkan kepada pemerintah untuk membuat 

aturan perundnag-undangan semakin memperkuat kedudukan 

pemerintahan yang otoriter dan represif dengan karakter hukum 

yang konservatif dan ortodoks.4 

Jauh sebelum kemerdekaan, masalah-masalah yang 

menyangkut politik serta kehidupannya sudah menjadi salah 

satu pembicaraan utama dikalangan para politisi Indonesia. Para 

perintis kemerdekaan sudah memikirkan sistem politik apa yang 

mungkin dikembangkan kelak di Indonesia. Akan tetapi mereka 

mempunyai kesempatan untuk mempraktekkan pemikiran-

pemikiran mereka. Ada semacam wadah untuk mencoba 

kehidupan kepartaian seperti Volksraad, namun kesempatan 

yang tersedia tidaklah memadai bagi melandasi kehidupan partai 

yang mantap dimasa setelah kemerdekaan. Di samping itu, 

perkembangan ekonomi dan kemasyarakatan belum 

memberikan kesempatan yang luas kepada tokoh-tokoh politik 

pada masa itu meletakkan dasar-dasar kehidupan sistem politik 

yang diharapkan. Namun demikian kemerdekaan menuntut 

kepada masyarakat untuk mengembangkan sistem politik dan 

kepartaian yang diharapkan mampu melayani tuntutan yang ada 

                                                           
4Baca hasil penelitian (Disertasi) Moh. Mahfyd, MD., Politik 

Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3S, 1998). Bandingkan dengan Daniel 

S.Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, (Jakarta: LP3S, 1990), dan Abdul 

Hakam Garuda Nusantara, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: LBHI, 

1988) 
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seperti pengembangan demokrasi, pembangunan politik dan 

sebagainya.5  

Dalam struktur masyarakat dan pembentukan sistem 

yang sosial politik tidak dapat dipisahkan dari aliran-aliran yang 

berkembang di dalamnya, baik aliran ideologis (agama), 

kesukuan, kedaerahan dan lain sebagainya. Sebagai 

penampakan simbol identitas jati diri dalam mengorganisasikan 

masyarakat Indonesia mencapai kemerdekaan. Sebelum agama 

Islam datang di Indonesia sudah berkembang berbagai 

kepercayaan baik berupa kepercayaan animisme dan dinamisme 

maupun agama Hindu dan Budha, malah percampuran 

kepercayaan dan agama yang kemudian disebut sinkritisme. 

Besarnya peranan agama dalam masyarakat melandasi 

kekuasaan raja-raja nusantara di masa lalu. Kerajaan 

Pelembang, kerajaan Kutai Kartanegara di Kalimantan, dan 

kerajaan Syailendra yang mendirikan Candi Borobudur, 

Mendut, Kalasan, dan lainnya memperlihatkan hubungan erat 

antara peranan agama dengan kekuasaan dan susunan 

masyarakat di kepulauan Indonesia di masa lalu. Masuknya 

agama Islam dan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam 

tidak mengubah hubungan agama dan kekuasaan. Tetapi dengan 

perkembangan Islam yang begitu cepat yang disertai pula oleh 

penampakan kekuasaan di sekitar raja-raja Islam, kemudian 

menimbulkan pengelompokan baru di dalam  masyarakat yakni 

                                                           
5Arbi Sanit, Sistem Politik Indonesia; Kestabilan Peta Kekuatan 

Politik dan Pembangunan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1002) 19-20. 
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antara Islam dan non Islam atau antara santri, abangan dan 

priyayi.6  

Selama tiga abad kekuasaan kolonial Belanda, 

pandangan masyarakat mengenai hubungan antara kekuasaan 

dengan agama hampir tidak berubah. Hal ini terjadi karena 

kekuasaan Belanda menerapkan dua sistem hubungan yang 

sama sekali berbeda. Di satu pihak Belanda membangun sistem 

kekuasaan yang sekuler dengan segala aparat birokrasinya. Di 

lain pihak, masyarakat dikukuhkan di dalam sistemnya yang 

semula, dimana keterkaitan antara agama dengan organisasi dan 

kekuasaan di dalam masyarakat begitu erat, yang diuntungkan 

dari sistem politik balas budi (etische politiek) ini adalah 

golongan priyayi (kaum aristokrasi dan kaum adat) yang 

dijadikan sebagai tenaga-tenaga administratif pada 

pemerintahan kolonial  Belanda.  

Dengan struktur masyarakat yang terdiri dari pelbagai 

aliran dan golongan di atas, mempengaruhi pembentukan dan 

                                                           
6Clifford Geertz, The Religion of Java, (Chicago: University of 

Chicago Press, 1976). Kategori Geertz ini dikritik oleh Harsyah W. Bachtiar 

karena telah mencampur-adukkan konsep agama dan konsep sosial; sub 

divisi abangan dan santri adalah konsep agama, sedangkan sub divisi priyayi 

adalah konsep sosial yang dalam kenyataannya harus dikontraskan dengan 

wong cilik. Demikian pula Indonesianist lainnya seperti Marshall G. 

Hudgson ia menyatakan bahwa Geertz telah melakukan kesalahan besar 

dalam pengkategoriannya oleh karena terpengaruh pada polemik- polemik 

aliran tertentu dari kelompok muslim modern yang menekankan syari'at. 

Geertz mengidentifikasi Islam hanya dengan apa yang disetujui oleh 

kelompok modernis, dan hal- menganggap hal seperti itu sebagai 

kepercayaan asli atau kehidupan keagamaan muslim Jawa sebagai Hindu-

Budha. Lihat pada Marshall G. Hudgson, The Venture of Islam, Vol. 2 "The 

Expantion of Islam in the Midle East" (Chicago: University of Chicago Press, 

1977), h. 551. 
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perkembangan organisasi sosial politik serta suku kedaerahan. 

Organisasi kedaerahan seperti Budi Utomo (1908), Serikat 

Dagang Islam (1909) Muhammadiyah (1912) dan NU (1926) 

dibentuk untuk mengentengkan tuntutan sosial dari golongan 

tertentu di dalam masyarakat. Sarekat Dagang Islam, 

Muhammadiyah dan NU misalnya lebih bermaksud mewakili 

kepentingan umat Islam. Demikian pula dengan Budi Utomo 

dimaksudkan untuk meningkatkan kehidupan dan pendidikan 

orang Jawa. Sementara kelompok-kelompok yang didasarkan 

suku kedaerahan seperti Paguyuban Pasundan (1914), Sarekat 

Sematera (1918), Sarekat Ambon (1920), Rukun Minahasa dan 

Kum Betawi (1923), sedangkan organisasi-organisasi politik 

seperti Syarikat Islam (1912), PKI ( 1921), Partai Syarikat Islam 

(1926), Partai Nasional Indonesia (1927) dan lain-lainnya,7 

sungguhpun pada permulaan berdirinya organisasi-organisasi 

ini lebih terangsang masalah-masalah sosial, kepentingan 

kedaerahan dan kepentingan politik aliran, namun peranannya 

dalam pergerakan kemerdekaan karena akhirnya mempengaruhi 

konstruksi sistem politik Indonesia di masa mendatang. 

Pada pemerintahan Orde Lama, sistem politik sangat 

ditentukan oleh Presiden Soekarno sebagai panglima besar 

revolusi dan sebagai panglima tertinggi angkatan perang. Di 

bawah konsep demokrasi terpimpin yang diawali dengan 

keluarnya dekrit Presiden 1959 mengubah secara dramatis 

sistem politik yang dianut sebelumnya.  

                                                           
7Arbi Sanit, Sistem Politik Indonesia; Kestabilan Peta Kekuatan 

Politik dan Pembangunan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1002) 22-23. 

Tentang pergerakan organisasi Islam di masa itu, baca Deliar Noer, Gerakan 

Moder Islam di Indonesia (1900-1942), (Jakarta: LP3S, 1996). 
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Kepemimpinan demokrasi oleh Sang Pandito (Soekarno) 

dinilai sebagai bentuk pemerintahan yang sangat sesuai dengan 

tradisi Indonesia, sementara sistem demokrasi liberal yang 

dipraktekkan sebelumnya dituduh sebagai tradisi barat yang 

tidak relevan dengan kultur masyarakat Indonesia. Melalui 

dekrit itu pula membuka peluang militer untuk masuk ke kancah 

politik dalam perumusan kebijakan-kebijakan pemerintah 

selanjutnya. Secara konstitusional UUD 1945 mengakui 

keberadaan keanggotaan dari unsur golongan dalam majelis. 

Kata "golongan" inilah oleh militer ditafsirkan termasuk ia di 

dalamnya, dan sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat militer 

kemudian menjadi keuatan sosial politik yang mempengaruhi 

sistem politik di kemudian hari.  

Kejatuhan presiden Soekarno setelah kegagalan kudeta 

Pemberontakan G30S PKI 1965 mengantarkan Soeharto yang 

notabene militer naik ke tahta kekuasaan menggantikan 

Soekarno dengan sistem politik terpimpinnya sebagai penguasa 

baru, Soeharto menawarkan konsep dan harapan bagi 

masyarakat dengan mengupayakan pembaharuan dalam bidang 

sosial, politik, hukum, dan kemasyarakatan. Stabilitas nasional 

dan pembangunan ekonomi merupakan jaringan utama dalam 

sistem politik kekuasaan Orde Baru. Dengan dasar itu maka 

kontrol pemerintah sangat dirasakan oleh masyarakat dampak 

negatifnya karena kebebasan politik, Pers dan penyampaian 

aspirasi tidak memiliki ruang yang cukup mengekspresikannya 

bahkan cenderung ditekan. Terbukti dengan pemberlakuan asas 

monolitik Pancasila terhadap semua organisasi massa, 

perampingan partai politik menjadi tiga parpol (PPP, Golkar dan 



110 
 

PDI). Pembredelan Pers serta pelbagai tindakan represif lainnya 

dengan alasan stabilitas nasional.  

Pemilu tahun 1971 dibawah pemerintahan Orde Baru 

membuktikan Golkar sebagai pemerintah (the ruller party) 

keluar sebagai pemenang pemillu dengan kemenangan yang 

fantastik dibanding dengan partai-partai politik lainnya yang 

jauh tertinggal dari sisi perolehan suara. Kemenangan itu 

pulalah mengantarkan pemerintah Orde Baru seakan 

mengukuhkan sistem politik barunya dengan cara-cara otoriter 

melauli legalisasi perundang-undangan sebagai bentuk 

justifikasi atas segala tindakan dan perilaku untuk memupuk 

kekuasaan. Politik aliran yang diprakarsi di masa Orde Lama 

dipotong oleh pemerintah Orde Baru dengan format sistem 

politik baru melalui penyederhanaan partai pada tahun 1973 dan 

sistem floating mass (Masa Pengembangan) guna memutuskan 

hubungan Ideologi maupun Primordialis, antara partai politik 

dan basis pendukungnya (constituency), dan untuk lebih 

mengandalkan partai-partai politik maka dikeluarkan kebijakan 

lima paket undang-undang politik yang mengharuskan ormas 

dan partai politik menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya 

asas. Dari rangkaian kebijakan pemerintah Orde Baru jelas 

menampakkan konstruksi sistem politik yang otoriter-reprensif 

dalam pelaksanaan pemerintahan negara. 

Sistem hukum Indonesia, sistem hukum merupakan satu 

kesatuan yang terdiri dari unsur hukum yang mempunyai 

interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan 

kesatuan tersebut. Kesatuan diterapkan terhadap kompleks 

unsur yang seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian 
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hukum.8 Dalam kesatuan tidak dikehendaki adanya konflik 

pertentangan atau kontradiksi antara bagian-bagian, jika terjadi 

konflik maka sistem hukum itu sendiri yang akan 

menyelesaikannya.9 Di dalam hukum itu sendiri terdapat sub-

sub sistem yang di dalamnya terdiri dari unsur-unsur yang 

mempunyai hubungan-hubungan atau disebut sebagai tatanan 

hukum. Sistem terdapat pada pelbagai tingkat dengan demikian 

terdapat pelbagai sistem. Keseluruhan sistem tata hukum disebut 

tata hukum nasional.10 Kemudian dikenal ada sistem hukum 

perdata, sistem hukum pidana, sistem hukum administrasi dan 

lain-lain. Didalam hukum perdata itu sendiri terdapat sistem 

hukum keluarga, sistem hukum benda, sistem hukum harta 

kekayaan dan sebagainya. 

Antara unsur-unsur di dalam sistem dengan unsur-unsur 

lingkungan di luar sistem tersebut terdapat lingkungan khusus 

atau tatanan. Tatanan inilah yang disebut struktur (structure).11 

Struktur hukum menentukan identitas atau cirri suatu sistem 

hukum, sehingga unsur-unsur itu masing-masing pada asasnya 

dapat berubah dan diganti tanpa mengganti kontinuitas sistem 

peraturan perundang-undnagan yang sering mengalami 

perubahan-perubahan tetapi tidak dapat dikatakan bahwa sistem 

itu telah berubah. Oleh karena sistem hukum itu merupakan 

                                                           
8Sajipto Rahardjo, Beberapa Pemikiran Tentang Ancaman antara 

Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional, h. 49. 
9Rusli Effendi, Achmad Ali dan Poppy A. Lolo, Teori Hukum, 

(Ujung Pandang: Universitas Perss, 1999), h. 99. 
10Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, 

(Bandung: Mandar Maju, 1999), h. 81. 
11Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum  h. 

80. 
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sistem terbuka, maka peraturan perundang-undangan dan 

penetapannya di pengaruhi oleh faktor-faktor kebudayan, sosial, 

politik, ekonomi, sejarah dan sebagainya.12 Peraturan-peraturan 

hukum itu tidak terbuka untuk ditafsirkan yang berbeda, oleh 

karena itu selalu terjadi perkembangan, Paul Scholten 

berpendapat bahwa hukum itu bersifat terbuka karena berisi 

peraturan-peraturan hukum yang tidak lengkap dan tidak 

mungkin lengkap karennya membutuhkan pandangan 

lingkungan luar (Variabel Eksternal) untuk melengkapinya dan 

menyesuaikannya. Meskipun dikatakan bahwa sistem hukum 

terbuka namun didalam sistem itu ada yang tertutup seperti 

hukum keluarga dan hukum benda yang berarti bahwa lembaga-

lembaga hukum dalam hukum keluarga dan benda jumlah dan 

jenisnya tidak dimungkinkan orang menciptakan hak untuk 

kebendaan baru kecuali pembuat undang-undang. Sebaliknya 

hukum perikatan merupakan sistem terbuka karena setiap orang 

bebas untuk membuat perjanjian apapun.  

J.J.H. Bruggink memberikan ciri sistem hukum itu antara 

lain: 1). Unsur Idiil, unsur ini terbentuk oleh sistem makna dari 

hukum yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-

asas. 2). Unsur Operasional, unsur ini terdiri dari keseluruhan 

organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga yang didirikan 

dalam suatu sistem hukum. 3). Unsur Aktual, unsur ini adalah 

keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkrit 

yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari 

                                                           
12Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum  h. 

116. Lihat pula, Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Jakarta: Chandra 

Pratama, 1996), h. 65.  
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pengembang dari jabatan maupun dari keluarga masyarakat, 

yang didalamnya terdapat sistem hukum.13 Sementara oleh Lon 

L. Fuller sebagaimana dikutip oleh Sajipto Rahardjo 

mengemukakan bahwa sistem hukum diletakkan pada delapan 

asas yang dinamakan Principles of legality, yaitu: 1). Suatu 

sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. 2). 

Peraturan-peraturan itu harus diumumkan. 3). Tidak boleh ada 

aturan yang berlaku surut. 4). Peraturan- harus disusun dalam 

rumusan yang bisa dimengerti. 5). Suatu tidak boleh 

mengandung peraturan- peraturan yang bertentangan satu sama 

lain. 6). Peraturan- peraturan itu tidak boleh mengandung 

tuntutan melebihi apa yang dapat dilakukan. 7). Tidak boleh 

sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang 

akan kehilangan orientasi. 8). Harus ada kecocokan/ kesesuaian 

antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya 

sehari-hari.14 

 Sistem hukum di dunia modern saat ini terdiri dari dua 

sistem induk, yaitu Civil Law System atau Rechtstaat (Eropa 

Kontinental) dan Common Law System atau The Rule of Law 

(Anglo Saxon).15 Di samping itu ada juga Islamic Law System 

umumnya dipakai pada negara-negara arab atau dunia ketiga. 

Kelahiran sistem hukum tersebut seiring dengan munculnya 

gagasan tentang negara hukum pada abad XVII di Inggris dan 

merupakan latar belakang lahirnya revolusi pada tahun 1688 di 

                                                           
13J.J.H. Buggink, Refleksi tentang Hukum (terjemahan) B. Arif 

Sidharta, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 140. 
14Satjipto Rahardjo, Beberapa Pemikiran Tentang Ancaman antara 

Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional, h.51. 
15Philiphus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat 

Indonesia, (Jakarta: Candra Pratama, 1987), h. 72. 
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Perancis. Pengaruh kedua sistem itu semakin tidak terhindarkan 

ketika negara-negara Eropa Barat melakukan ekspansi ke 

negara-negara lain termasuk Indonesia demi kepentingan 

imperialisme dan kolonialisasi. Oleh karena Belanda menjajah 

bangsa Indonesia yang menganut sistem Eropa Kontinental 

(Civil Law System), maka perkembangan tata hukum bangsa 

Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem tersebut dengan 

diantaranya dua jenis peradilan yaitu peradilan umum (biasa) 

dan peradilan administrasi (tata usaha) yang merupakan ciri dari 

Civil Law System ditambah dengan keputusan staatblaats tahun 

1929 yang menetapkan bahwa negara Indonesia sebagai negara 

rechstaats di samping itu juga, Belanda tetap mengakui 

peradilan (qodhi) bagi orang beragama Islam dengan adanya 

mahkamah syari'ah di beberapa daerah baik di pulau Jawa 

maupun diluar Jawa.  

Sebelum Belanda menjajah, telah ada tatanan hukum 

yang berlaku di kalangan masyarakat sebagai suatu sistem 

hukum yang berlaku dan ditaati seperti hukum Islam hukum adat 

dan kaidah-kaidah hukum lainnya yang hidup di dalam 

masyarakat yang hingga kini masih berlaku dan merupakan 

unsur dari tata hukum nasional di samping hukum Barat.16 Tipe 

tatanan hukum barat yang diterapkan Belanda maupun masa 

penjajahan Jepang dikualifikasi sebagai tatanan hukum represif 

in optima forma.17 Tatanan ini dimaksudkan untuk menjamin 

preservasi dan konservasi kekuasaan kolonial dari kepentingan 

                                                           
16Soetandyo Wignyosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum 

Nasional, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1994). 226 . 
17Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, (Jakarta LP3S, 

1990), h. 440. 
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ekonomi bangsa Belanda dan samasekali bukan untuk 

kepentingan rakyat yang terhadapnya tatanan hukum itu 

diberlakukan sesudah kemerdekaan hingga sekarang, tatanan 

hukum Indonesia produk Belanda yang bercorak represif serta 

perangkat hukum lain yang menghambat pembangunan nasional 

termasuk perubahan hukum harus dicatat dan disesuaikan 

dengan perkembangan dinamika masyarakat. 

Keberlakuan hukum peninggalan kolonial itu dapat 

dilihat dalam UUD 1945 pasal 11 aturan peralihan menetapkan 

bahwa, "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih 

berlaku selama belum diakadan yang baru menurut Undang-

undang Dasar ini". Jadi dicabut atau tidak hukum-hukum yang 

bercorak represif sangat tergantung pada pemerintah Indonesia 

sendiri. Dan dalam sejarahketatanegaraan Indonesia amanat 

mengganti peraturan kolonialis tidak pernah terwujud secara 

serius dan justru peraturan-peraturan peninggalan Belanda itu 

dijadikan alat legitimasi untuk menindak lawan-lawan politik 

rezim yang sedang berkuasa. Hukum acara perdata, hukum 

pidana, hukum dagang, dan beberapa hukum lain yang bersifat 

represif masih dipertahankan oleh penguasa sesuai dengan 

kepentingan politiknya. Harapannya bahwa hukum yang 

diberlakukan di Indonesia adalah hukum yang mengikuti 

perkembangan dan dinamika masyarakat sehingga semua 

hukum yang berbau kolonial harus ditinggalkan. Tipe hukum 

seperti ini oleh Nonet-Selzenick dikategorikan sebagai tatanan 

hukum yang responsif.18 

                                                           
18Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum ., h. 

50. Lihat pula Muh. Mahfud, MD., Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: 

LP3S, 2001), h. 381 
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Dinamika masyarakat dan perubahan sosial terjadi 

mempengaruhi dan membawa perubahan hukum secara jelas. 

Sebab itu terjadi perubahan, maka kebutuhan masyarakat juga 

akan berubah secara kuantitatif dan kualitataif. Juga kebutuhan 

hukum masyarakat pun turut berubah dan menghendaki 

perubahan serta tambahan baik kaidah hukum positif maupun 

lembaga hukumnya. Pola hubungan dan interaksi masyarakat 

dari kekeluargaan dan gotong royong menjadi liberal 

individualistik yang bermuara ke ikatan primordial dan 

paternalis pada saat pemeritahan parlementer (1950-1959) 

membawa perubahan Sistem hukum, sosial dan politik dalam 

berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dari ciri primordial-

paternalis berubah menjadi new-patrimonialisme yang 

membawa berkembangnya pola perilaku hipokrisi, hukum 

represif dan sistem politik otoriter dibawah sistem demokrasi 

terpimpin dan sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dimana-mana industrialisasi dan pelbagai mega 

proyek untuk kepentingan modernisasi menjadikan masyarakat 

bergeser ke pola konsumtif, pragmatis dan hedonis. Dinamika 

masyarakat yang sedemikian cepat menjadikan hukum 

seringkali terlambat menyesuaikan, oleh karena menunggu 

proses perubahan mencapai tahapan kristalisasi dan kemampuan 

tertentu untuk dapat kristalisasi memunculkan kaidah, pranata 

dan lembaga hukum baru. Hubungan sistem hukum dengan 

sistem lainnya dalam rangka pembentukan tata hukum nasional 

sesuai dengan pandangan mazhab sejarah yang dipelopori oleh 

Von Savingnya bahwa hukum tumbuh secara alami dari dalam 

pergaulan masyarakat itu sendiri dengan nilai budaya 
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bangsanya.19 Sementara Roscoe Pound, tokoh Sociologycal 

Yurisprudence memandang bahwa hukum sebagai A Tool of 

Social Engginering (alat perekayasa sosial).20 Ini dapat diartikan 

bahwa pemerintah dengan kekuasaan politiknya dapat 

menjadikan sistem hukum sebagai alat untuk mengubah tatanan 

masyarakat ke arah yang lebih baik dan demokratis. Dengan 

kenyataan sosio-kultural masyarakat Indonesia sebagaimana 

dikatakan oleh Muchtar Kusuma Atmaja bahwa hukum itu 

mempunyai dua fungsi yaknı sarana pemelihara ketertiban 

masyarakat dan sarana pembaharuan masyarakat. Berkaitan 

dengan fungsi kedua, maka hukum diperlukan bagi proses 

perubahan secara cepat ditengah bangsa yang sedang 

membangun. Fungsi sistem hukum ini dapat terlaksana dengan 

baik apabila didukung oleh sistem politik yang demokratis 

melalui kebijakan kebijakan yang responsif terhadap perubahan 

dan tuntutan masyarakat. Karenanya hubungan harmonis dan 

seimbang sangat menentukan perwajahan bangsa Indonesia di 

masa depan.  

 

B. Asas Hukum dengan Kepentingan Politik  

Hukum dan politik21 memiliki keterkaitan yang erat yang 

tidak dapat dipisahkan satu sama lain, beberapa ajaran hukum 

normatif-dogmatik berpandangan, hukum sebagai alat politik 

bukan merupakan gejala universal, walaupun yang Achmad Ali 

                                                           
19Lili Rasyidi, Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?, (Bandung: 

Rosdakarya, 1973), h. 47.   
20Rescou Pound, Pengantar Filsafat Hukum, (Jakarta: Bharata 

1972), h. 74. 
21Curzon. LB., Jurisprudence. (M&E Hand books, 1979), h. 44 
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sendiri tidak sepakat dengan pendapat demikian, karena 

menurutnya dalam kenyataannya  adalah tidak mungkin 

menghindarkan hukum untuk digunakan sebagai alat politik, 

terutama jika dikaitkan dengan konsep negara hukum, serta 

dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai alat rekayasa yang 

memang menghendaki peran aktif penguasa politik. Politik 

hukum merupakan langkah kebijakan politik (political policy) 

penguasa dalam memberlakukan kaedah-kaedah karena 

keberadaan politik hukum tidak terlepas dari mansa politik.22 

Torboni dan Syamsul Arifin mengemukakan bahwa ada 

lima kerangka dalam memahami politik, yaitu; 1) Mewujudkan 

kebaikan bersama, 2) Politik berkaitan dengan penyelenggaraan 

negara, 3) mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam 

masyarakat, 4) Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan kebijakan umum, dan 5) Politik dalam rangka 

mencari atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap 

penting.23 

Namun dalam Realitas kehidupan masyarakat yang 

cukup kompleks dengan berbagai permasalahan dan 

kepentingan, terutama kepentingan politik dikaitkan dalam 

menerapkan asas hukum yang berlaku, disatu sisi tidak jarang 

menimbulkan konflik kepentingan politik, sehingga berangkat 

dari asumsi inilah, maka fungsi hukum sangat dibutuhkan 

                                                           
22Laica Marzuki., Materi Kuliah Politik pada Program 

Pascasarjana Universitas Hasanuddin, (Ujungpadang, 1999), h. 21. 
23Torboni dan Syamsul Arifin., Islam Pluralisme Budaya dan Politik 

Refleksi Teologi untuk Aksi Dalam Keberagaman dan Pendidikan, 

(Yogyakarta: Sipress, 1994), h. 38 
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sebagai basis untuk menetralisir berbagai konflik kepentingan 

politik ketimbang diterapkan asas-asas hukum yang berlaku.  

Dalam hubungan tolak tarik antara politik dan hukum, 

maka hukumlah yang terpengaruh oleh pihak politik harus 

subsiste politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar 

dari pada hukum.24 Namun kenyataan bahwa, pada sisi 

perspektif hukum yang berfungsi sebagai instrumen politik, 

terlihat hukum dijadikan oleh para politisi sebagai alat yang 

untuk mengakomodasikan kebijakan-kebijakan atau kemauan-

kemauan politik (political will) mereka sendiri. Adaupun fungsi 

hukum sebagai instrumen politik dalam realitas kehidupan 

masyarakat dapat dilihat pada dimensi kehidupan kenegaraan 

suatu negara sebagai basis untuk mempertahankan status quo 

untuk mengemudikan jalannya pemerintahan. Pemerintah 

mempunyai tugas menyeleksi untuk menetapkan pokok-pkok 

pikiran dari nilai-nilai hukum yang terdapat dalam masyarakat 

dan merumuskan peraturan-peraturannya melalui badan yang 

berwenang, sesudah itu pemerintah masih memikirkan tentang 

daya guna dan hasil guna peraturan yang dibuat, agar supaya 

dapat mencapai cita-cita ketenteraman dan kesejahteraan 

masyarakat.25 (Bambang Poernomo, 1986: 102) 

 Keberadaan hukum dalam realitas masyarakat yang 

otonomi kekuatan politiknya begitu kuat mempengaruhi sub-

                                                           
24Satjipto Raharjo, Beberapa Pemikiran Tentang Ancaman antara 

Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional, (Bandung: Angkasa 1985), h. 

71. 
25Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Jakarta: Akademika 

Pressindo, 1983), h. 107. 
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sistem lainnya (termasuk budaya dan ekonomi) Sumaryati 

Hartono (1991). Sehingga kerapkali mengambil sikap 

ambivalen (mendua) ketika pada satu sisi hukum harus 

memperjuangkan idealisme hukum dan di sisi lain hukum 

ditekankan untuk mengakomodasikan kepentingan-kepentingan 

politik. Segala aktifitas atau sikap yang berhubungan dengan 

kekuasaan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan 

mengubah mempertahankan suatu macam bentuk susunan 

masyarakat.  

Standar ganda (double standar) yang dimainkan hukum 

ini sebagai konsekuensi logis dari pengaruh kepentingan politik, 

yang pada akhirnya menggiring hukum pada suatu format tujuan 

dipersimpangan jalan, artinya hukum diperhadapkan pada dua 

alternatif, ibarat makan si buah malakama, antara 

mempertahankan ideologi hukum dengan memenuhi keinginan 

para politisi, sehingga usaha penegakan hukum, para partisipan 

bertindak berdasarkan pembatasan-pembatasan tertentu yang 

diatur dalam peraturan perundangan yang merupakan salah satu 

perwujudan sistem dan struktur sosial tertentu, sistem struktur 

tertentu memungkinkan adanya usaha penegakan hukum yang 

merugikan golongan atau individu tertentu dan tidak ditujukan 

untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. 

Berkaitan hal tersebut di atas, termasuk pula penerapan asas 

hukum itu sendiri yang terkadang menjadi dilematis ketika harus 

mengorbankan arti asas hukum demi kepentingan politik. 

Sebagai illustrasi pada kasus SK menteri Penerangan Republik 

Indonesia yang dikeluarkan oleh Harmoko ketika itu sebagai 

justifikasi untuk mencabut surat izin usaha penerbitan pers 

(SIUPP) majalah Tempo, yang dimenangkan sampai tingkat 



 

121 
 

kasasi (Mahkama Agung), jika disimak sangat bertentangan 

dengan asas le superior derogat legi inferiori (aturan yang lebih 

rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum tinggi 

hirarkinya). Begitu pula kasus Mukhtar Pakpahan yang betul-

betul sangat transparan melanggar asas hukum dimana Mukhtar 

Pakpahan yang diputus bebas oleh hakim Agung Andoyo, 

kemudian diberikan peluang kembali oleh MA kepada pihak 

kejaksaan untuk mengajukan PK ini (sangat bertentangan), 

sebab dalam Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana 

(KUHP) sangat bertentangan dengan pasal 263 yang mengatur 

bahwa yang hanya dapat mengajukan permohonan PK adalah 

pihak terpidana atau ahli warisnya.  

Dengan demikian dapat diketahui bahwa, dari illustrasi 

di atas beberapa kasus agaknya penerapan asas hukum tidak 

sepenuhnya diterapkan terutama ketika itu berhadapan dengan 

kepentingan politik, tidak dijalankannya asas hukum secara 

konsisten dan ideal sebagai salah satu faktor karena hukum itu 

sendiri tidak otonom. Keberadaannya sangat dipengaruhi oleh 

tangan- tangan politik, sehingga terlihat kesan bila hukum 

berhadapan dengan politik, maka hukum tersebut akan tunduk 

di bawah keinginan politisi. Ketidak otonomnya hukum 

terutama di negara-negara berkembang, seperti di Indonesia ini 

adalah lantaran sistem kemasyarakatan termasuk sistem politik 

dan pemerintahan tidak mengenal adanya pemisahan kekuasaan 

yang terpisah secara tajan antara lembaga legislatif, eksekutif 

dan yudikatif. Misalnya pada prakteknya cenderung kita lihat 

lembaga legislatif juga diperankan oleh para eksekutif itu sendiri 

yang juga melakukan intervensi terhadap lembaga yudikatif dan 

seterusnya.  
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Maka politik hukum, merupakan langkah kebijakan 

politik (political policy) penguasa dalam memberlakukan 

kaidah-kaidah. Oleh karena asas hukum itu dapat dipengaruhi 

produk kebijakan politik penguasa, sehingga pada setiap  asas 

hukum yang dirancang sedemikian rupa akan terpengaruh 

kehendak kepentingan politik. Kepentingan politik bertujuan 

atau mempunyai obyek untuk menyelenggarakan peraturan-

peraturan hukum yang tepat (legislatif) dalam suatu keadaan, 

situasi, dan waktu yang tertentu. Namun dalam instansi terakhir 

politik hukumlah rang menentukan apakah pembaharuan hukum 

tersebut sudah dapat dilaksanakan seluruhnya atau sebahagian 

atau masih belum waktunya untuk dilaksanakan.  

Hanya saja setiap produk undang-undang memuat serta 

keputusan penguasa atau penentu kebijakan politik, tidaklah 

kemudian berarti kasus hukum tersebut merefleksikan visi dan 

kehendak penguasa yang cenderung apriori merugikan 

kepentingan rakyat banyak serta menyimpang dari asas-asas 

hukum pada umumnya. Adalah ideal apabila visi kepentingan 

politik yang tercermin di dalamnya sesuai dengan persepsi 

kesadaran hukum (budaya hukum) masyarakat banyak. Sebab 

berjalannya suatu sistem hukum berjalan dengan baik bila mana 

di dalamnya didukung oleh ketiga komponen yaitu substansi 

hukum, struktur hukum, dan budaya hukumnya.  

Untuk itulah bahwa hukum tidak dapat hanya dipandang 

sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-

keharusan yang bersifat das sollen, melainkan harus dipandang 

sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin 

sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan 

pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.  
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Maka optik sosiologi hukum agaknya muskil untuk 

menerapkan asas-asas hukum secara konsisten dan ideal dalam 

suatu konteks masyarakat yang sangat didominasi oleh sentral-

sentral kekuasaan (lembaga eksekutif), terutama ketika idealitas 

asas hukum sangat bertentangan atau berseberangan dengan 

kepentingan-kepentingan politik yang ada.  

 

C. Pandangan Islam Terhadap Politik dan Supremasi 

Hukum  

Islam sebagai agama secara fundamental, tidak hanya 

mengajarkan tentang hal-hal yang bernuansa religius-ritual 

menyangkut hubungan vertikal antara manusia sebagai hamba 

dengan Tuhannya sebagaimana telah ditafsirkan secara keliru 

oleh sebagian orang. Sebaliknya, ajaran Islam sifatnya universal 

baik dari segi spesial maupun temporal, sehingga selain 

mengerjakan mengenai persoalan ketauhidan, agama yang di 

bawa oleh Nabi Muhammad saw ini juga menyuguhkan 

berbagai tata cara hidup bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

 Wujud konkrit dari universalitas Islam dalam 

kapasitasnya mengatur segala aspek kehidupan termasuk politik 

dan hukum, tercermin melalui kiprah para tokoh terkemuka 

Islam dalam sejarah yang telah memperjuangkan dan merancang 

sistem pemerintahan berbasiskan hukum Islam. Pemikir Islam 

ternama seperti Ibnu Khaldun, Ar Farabi, Jamaluddin Al-

Afghani, Muhammad Iqbal, dan sebagainya.  

Sederet nama politisi Islam terkemuka yang telah 

memberi pemikiran konstruktif dalam menciptakan sistem 

pemerintahan yang ideal tersebut, merupakan bukti bahwa 
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dalam ajaran Islam tidak hanya mengajarkan hal-hal yang telah 

yang berhubungan dengan persoalan hubungan vertikal antara 

Tuhan sebagai pencipta dan manusia sebagai hambanya. 

Sebaliknya, ajaran Islam juga mengatur tentang perihal 

kehidupan manusia dalam konteks kewarganegaraan dan politik 

dalam suatu bangsa dan negara. Dengan demikian, dapat pula 

dipahami bahwa Islam juga memiliki konsep dan pandangan 

mengenai supremasi hukum yang didasarkan pada prinsip-

prinsip tertentu.  

Pakar politik Islam ternama sekaliber Ibu Abi Rabi’ al- 

Farabi (870-950)26 pernah menyusun pemikirannya melalui 

buah penanya berjudul al-Madinah al-Fadilah (negara utama). 

Al-Farabi mengilustrasikan negara utama itu bagaikan anggota-

anggota badan, apabila salah satu menderita, anggota badan 

yang lainnya ikut merasakannya. Tiap-tiap anggota badan 

mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda-beda, maka 

demikian pula kebahagiaan masyarakat tidak akan terwujud 

tanpa pendistribusian kerja yang sesuai dengan kecakapan dan 

kemampuan anggota sebagai manifestasi interaksi sosial, karena 

satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Kepala negara 

ibarat jantung bagi badan, demikian pendapat al-Farabi. 

Kedudukannya yang sangat strategis sebagai sumber koordinasi, 

                                                           
26Nama lengkapnya, Abu Nasr Muhammad al-Farabi (870- 50). 

Lahir di Wasij desa di Farab. Ia berasal dari Turki, pernah menjadi hakim dan 

menetap di Baghdad sebagai pusat mu pengetahuan saat itu. Ia belajar pada 

Bishr Matta Ibn Yunus dan menetap selama 20 tahun disana lalu pindah ke 

Aleppo dan tinggal di istana Saif al-Daulah, berkonsentrasi pada ilmu 

pengetahuan dan filsafat. Ia terbenam dalam ilmu pengetahuan sehingga tidak 

dekat dengan pemerintahan khalifah Abbasiyah oleh karena dilanda 

kekacauan, pemberontakan dan perang yang berkepanjangan. 
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pengendali dari segala kekuasaan lainnya ada pada kepala 

negara. 

Seorang kepala negara harus memenuhi kualitas luhur 

sebagai pimpinan yang arif dan bijaksana. Kriteria itu yakni: (1) 

Lengkap anggota badannya; (2) Baik intelegensinya; 3) Tinggi 

intelektualitasnya; (4) Pandai mengemukakan pendapat dan 

mudah dimengerti uraiannya; 5). Pencinta pendidikan dan gemar 

mengajar; 6) Tidak rakus; 7) Pencinta kejujuran; (8) Berjiwa 

besar dan berbudi luhur; 9) Tidak utamakan keduniaan; 10) 

bersifat adil; 11) Optimis dan besar hati; dan 12) Kuat pendirian, 

penuh keberanian. antusias dan tidak berjiwa kerdil.27 Jika tidak 

ada memenuhi 12 syarat seorangpun, maka kepala negara dapat 

meninjau dengan sistem presidium. Bahkan secara ekstrim 

dinyatakan hanya Nabi saw dan para filosoflah yang dapat 

memenuhi syarat dan kepemimpinan negara utama tersebut. 

Dengan konsep negara utama yang "utopis" sama dengan 

"negara sempurna" Plato, maka tidak mungkin dapat terwujud 

di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kelemahan dan 

kekurangan.  

Sementara al-Mawardi28 seorang pemikir Islam yang 

terkenal terutama dalam bidang Fiqh Siyasah (politik hukum, 

Pen.) menyajikan karya ketatanegaraannya dalam al-Ahkam al-

                                                           
27Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan 

Pemikiran (Jakarta UI Press, 1993,h. 56.  
28Nama lengkapnya, Abu Hasan Ali Bin Abi Habib al- Mawardhi al-

Bashri (364-450 H atau 975-1059 M). tokoh utama Mazhab Syafi'i, pejabat 

tinggi yang besar pengaruhnya pada pemerintahan Abbasiyah serta penulis 

produktif pada masanya dan jadi hukum tertinggi dalam pemerintahan, lihat 

pada, J. Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada 1995), h. 226-227. 
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Sulthaniah (peraturan-peraturan pemerintahan/kerajaan). 

Gagasan pokoknya bahwa pemerintah (kepala negara) dalam 

menjalankan pemerintahannya harus memberikan perlindungan 

kepada  rakyat dan mengelola negara dengan baik dan penuh 

rasa tanggungjawab. Demikian sebaliknya rakyat harus taat 

kepada pemimpinnya sebagai hubungan timbal balik atas dasar 

sukarela yang melahirkan hak dan kewajiban dalam perjanjian 

atau kontrak sosial.  

Mawardi mengemukakan konsep social contract ini 

pada abad XI, sedangkan di Eropa Barat teori kontrak sosial baru 

muncul pertama kali pada abad XVI atau lima abad kemudian 

dikemukakan oleh beberapa pemikir barat dengan versi yang 

berbeda satu sama lain sejak Hubert Langnet (1519-1581), 

Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) dan J.J. 

Rousseau (1712-1778).29 Dari teori Mawardi di atas, jelaslah 

bahwa pemerintahan negara berdasar pada kehendak rakyat 

yang disepakati secara bersama dalam bentuk perjanjian dan 

berfungsi sebagai hukum oleh karena isi perjanjian merupakan 

dasar penyelenggaraan pemerintahan.  

Bagi al-Mawardi lembaga pemerintahan mempunyai 

tugas dan tujuan yang harus dilaksanakan, yaitu; Pertama, 

mempertahankan dan memelihara agama menurut prinsip- 

prinsipnya yang ditetapkan dan apa yang menjadi ijma' oleh 

Salaf (generasi pertama umat Islam); Kedua melaksanakan 

kepastian hukum diantara pihak-pihak yang bersengketa atau 

berperkara; Ketiga, melindungi wilayah Islam dan memelihara 

kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman baik jiwa 

                                                           
29Munawir Sjadzali,Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan 

Pemikiran, h. 67. 
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maupun harta; Keempat memelihara hak-hak rakyat dan hukum-

hukum Tuhan; Kelima membentuk kekuatan hukum untuk 

menghadapi musuh; Keenam, jihad terhadap orang-orang yang 

menentang Islam; Ketujuh, memungut pajak dan sadaqah 

menurut yang diwajibkan syara' (hukum); Kedelapan; mengatur 

penggunaan harta baitul mal secara efektif; Kesembilan, 

meminta nasehat dan pandangan dari orang-orang terpercaya; 

Kesepuluh, dalam mengatur umat dan memelihara agama, 

pemerintah dan kepala negara harus langsung menanganinya 

dan meneliti keadaan yang sebenarnya.30 

Berbeda dengan Mawardi yang berpandangan kekuasaan 

pemerintahan berdasarkan rakyat. Al-Gazali31 berpendapat 

bahwa kepemimpinan suatu negara harus berdasarkan agama 

dan penguasa harus ditaati agar dapat mengamankan jiwa dan 

harta warganya sehingga agama dan penguasa dianggap sebagai 

saudara kembar. Dunia hanyalah tempat untuk mengumpulkan 

bekal bagi kehidupan akhirat, dunia sebagai wahana mencari 

ridha Allah. Kepala negara yang shaleh merupakan bayangan 

Allah di bumi, maka ia adalah suci dan kekuasaannya pun suci 

dari Allah. Bangunan sistem pemerintahan Ghazali dekat 

dengan sistem teokrasi. Oleh karena dilatar belakangi dunia 

Islam saat itu yang mengalami kemuduran dan kemorosotan. 

Khalifah sudah tidak berwibawa dan dihargai, penguasa-

                                                           
30J. Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran., 

h. 260  
31Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad al-Gazalı (450-1058 H 

atau 505-1111 M) karyanya yang terkenal: Ihya 'Ulum al-din, al-ljtilhad wa 

al-I'tiqad dan Tibn al Masbuk fi Nashihat al-Maluk. Lihat dalam, Muhammad 

Jalal Syaraf dan Ali Abd al-Mut' hi Muhammad, al-Fikr al-Siyasah al-Islam, 

(Dar al-Ma'arifat: Iskandariyat, 1987), h. 107-108.  
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penguasa lokal sering berebut kekuasaan dan mencari dukungan 

masing-masing aliran agama. Tugas dan tujuan pemerintahan 

dalam pandangan Al-Gazali, adalah lembaga yang memiliki 

kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syari'at (hukum), 

mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan 

dunia dan urusan agama serta menjadi lambang kesatuan umat 

Islam demi kelangsungan sejarah umat Islam.  

Setelah dinasti Abbasiyah jatuh ke tangan bangsa Tartar 

sebagai klimaks disintegrasi Ibnu Taimiyah32 memandang 

bahwa teori khilafah tidak mampu memenuhi tujuan 

pemerintahan dalam Islam. Karenanya tidak perlu kekhilafahan 

sama sekali. Ia bahkan meragukan validitas kekhalifahan berasal 

dari al-Qur’an dan al-Hadits. Ibn Taimiyah memaknai akan 

pentingnnya pemerintahan, sebab tidak ada manusia yang 

mampu meraih kesejahteraan sempurna baik di dunia maupun di 

akhirat tanpa tergabung dalam sebuah ijtima’ yang mewujudkan 

kerjasama dan tolong menolong dalam rangkaian menggapai 

manfaat dan menolak apapun yang membahayakan.33 Manusia 

sebagai makhluk politik yang dibentuk secara natural sehingga 

mampu mengatur ijtima’ dengan pelbagai aturan dan sedapat 

mungkin tetap mematuhi pemimpin yang terpilih demi 

                                                           
32Nama lengkapnya, Taqiyuddin Abu al-Abbas Bin Taimiyah (661-

1262 H atau 728 1238 M) Gagasan politik-kenegaraan terdapat dalam 

karyanya: al-Siyasay al-Syari'at, dan Minhaj al-Sunnah. Atau dalam, 

Qamaruddin khan, the political Thought of ibn Taimiyah diterjemahkan oleh 

Anas Mahyuddin dengan judul; Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah, (Bandung: 

Pustaka, 1983), dan Khalid Ibrahim Jaidan, Teori Politik Islam: Telaah Kritis 

Ibn Taimiyah tentang Pemerintahan, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).  
33Khalid Ibrahim Jaidan, Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibn 

Taimiyah tentang Pemerintahan, h. 47. 
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tercapainya cita-cita bersama. Ibn Taimiyah berpendapat bahwa 

kebutuhan manusia terhadap pemerintahan tidak hanya 

didasarkan pada wahyu tetapi juga diperkuat oleh hukum alam 

yang melibatkan manusia untuk bergabung dan menjalin kerja 

sama.  

Pemerintahan dalam Islam memiliki peranan penting 

untuk menggapai tujuan syari'at. Kualitas utama pemerintahan 

bukan keselarasannya dengan struktur konstitusional tertentu, 

seperti khilafah, tetapi kemampuannya untuk melaksanakan dan 

mewujudkan prinsip-prinsip syari’at. Jadi tidaklah tepat 

pemerintahan dalam Islam mengadopsi konstitusi monarkhi, 

aristokrasi atau demokrasi. Ibn Taimiyah menghendaki 

pemerintahan yang menitik-beratkan pada asas konstitusi, 

koperasi dan hubungan perjanjian melelui kontrak sosial demi 

terwujudnya kesejahteraan umat lahir dan batin serta tegaknya 

keadilan dan amanah dalam masyarakat.34 

Kemudian pandangan yang tidak kalah penting yakni 

gagasan Ibn Khaldun35 tentang negara hukum pada awalnya 

dibangun atas relasi manusia dan masyarakat, dan dalam 

kerangka itu ia berbicara mengenai kekuasaan dan negara. 

Baginya negara sangat penting bagi manusia untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya, menjamin keamanan jiwa dari ancaman 

luar dan perlunya saling membantu satu dengan yang lainnya. 

                                                           
34J. Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah :Ajaran Sejarah dan Pemikiran, 

h. 261. 
35Nama lengkapnya, Abd Rahman bin Khaldun (723-1332 H atau 

808-1406 M) pemikirannya tertuang dalam karyanya yang terkenal al-

Muqaddimah . Lihat pula. Deliar Noer,  Gerakan Modern Islam di Indonesia., 

h. 76-85. 
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Ditegaskan bahwa negara tidak akan kuat jika tanpa dukungan 

rasa persatuan dan solidaritas yang kuat. Begitupun keberadaan 

agama sangat berperan dan diperlukan untuk menegakkan 

negara. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat bersifat 

rasional dan seimbang antara kedua belah pihak, pemerintah 

memiliki rakyat dan rakyat membutuhkan pemerintah.36 Untuk 

menghindari kesewenang-wenangan pemerintah (negara) maka 

dibuat hukum (peraturan-peraturan) dan kebijakan politik 

tertentu yang harus ditaati oleh semua pihak. Peraturan-

peraturan tersebut menurut Ibn Khaldum berasal dari hasil 

musyawarah para cendikiawan, negarawan, ulama maupun 

aturan yang bersumberkan ajaran agama. 

Konsep sistem politik kenegaraan dalam pandangan 

Islam memiliki ciri-ciri tersendiri antara lain: Pertama, 

kekuasaan dipegang penuh oleh rakyat (umat). Artinya rakyat 

yang menentukan pikiran terhadap jalannya kekuasaan dan 

persetujuannya merupakan syarat bagi kelangsungan orang yang 

menjadi pilihannya; Kedua, masyarakat ikut berperan dan 

bertanggungjawab dalam penegakan hukum, kemakmuran dunia 

dan kemaslahatan umum dan bukan hanya tanggung jawab 

penguasa; Ketiga, kebebasan merupakan hak bagi semua orang. 

Artinya, kebebasan eksperesi manusia terhadap dirinya 

merupakan pengejawantahan dari aqidah tauhid; Keempat, 

persamaan diantara sesama manusia. Artinya, Islam sangat sama 

menghormati dan melindungi manusia tanpa melihat asal usul 

agama, ras dan lain-lain; Kelima, mengakui pluralitas golongan. 

Artinya, Islam sangat menghormati adanya kelompok-kelompok 

                                                           
36A. Rahman Zaenuddin, Politik Ibnu Khaldun, (Jakarta: Gramedia, 

1992), h. 191. 
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yang berkembang dalam masyarakat; Keenam, mencegah 

kesewenang-wenangan dan usaha meluruskannya; dan Ketujuh, 

undang-undang diatas segala- galanya. Artinya, legalitas 

kekuasaan tegak dan berlangsung dengan usaha 

mengimplementasikan sistem hukum dan keberlakuannya tanpa 

membeda-bedakan antara penguasa dan rakyat.37 

Idealnya Islam memperatekkan negara yang 

berlandaskan pada hukum dan kedaulatan rakyat jauh 

sebelumnya yakni pada masa Nabi Muhammad saw, dengan 

sebutan Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Piagam 

Madinah merupakan perjanjian sosial masyarakat Madinah yang 

heterogen di dalamnya ada bangsa Arab, suku Aus dan Khazraj, 

Yahudi dan Arab Paganis (nomaden). Oleh banyak peneliti 

sejarah, pakar politik dan hukum bahkan ilmuan barat seperti 

Philip K. Hitti dan W. Montgomery Watt menyebutkan sebagai 

konstitusi pertama di dunia.38 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37Fahmi Hummidy, al-Islam wa-al-Dimukratiyah, di terjemahkan 

oleh Abd. Gaffar M, dengan judul, Demokrasi dan Masyarakat Madinah; 

Isu-isu Besar Politik Islam, (Bandung: Mizan 1993), h. 177. 
38J. Suyuti Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam 

Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur’an, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1996), h.8. Lihat pula Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: 

Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, 

Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1992), h. 12. 
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BAB V 

APLIKASI UKHUWAH DALAM KEHIDUPAN POLITIK 

 

A. Dalam Memilih Pemimpin 

 Mengawali pembahasan ini penulis akan 

mengemukakan pengertian politik. Dalam bahasa Indonesia 

politik adalah segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat 

dan sebagainya) mengenai pemerintahan sesuatu Negara atau 

terhadap Negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan juga 

dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan 

yaitu ilmu politik.1 Tampaknya pengertian politik sebagai tipu 

muslihat dan kelicikan dan sebagai nama bagi sebuah disiplin 

ilmu pengetahuan tidak identik dengan pembahasan ini. 

Menurut Deliar Noer politik adalah segala aktifitas 

bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau 

sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud 

untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau 

mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat.2  

Pengertian ini menunjukkan bahwa hakekat politik 

adalah perilaku manusia, baik berupa aktifitas ataupun sikap, 

yang bertujuan mempengaruhi ataupun mempertahankan 

tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini 

berarti bahwa kekuasan bukanlah hakekat politik.  

                                                           
1W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1983), h. 753. Lihat juga, Hasan Sadili, Ensiklopedi 

Indonesia, V (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1983), h. 2739. Di sini politik 

dilihat sebagai konsep yang berkenan dengan soal-soal pemerintahan. 
2Deliar Noer, Pengantar Ke Pemikiran Politik (Jakarta : Rajawali, 

1983), h. 6.  
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Politik sebagai kegiatan dikemukakan pula oleh Miriam 

Budiarjo, ia mengatakan bahwa politik adalah bermacam-

macam kegiatan dalam sebuah sistem politik (atau Negara) yang 

menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu 

dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.3 

Kedua defenisi tersebut mengandung persamaan dan 

keduanya melihat politik sebagai kegiatan, hanya saja berbeda 

dalam hal apa kegiatan tersebut. Deliar Noer tidak hanya melihat 

konsep politik dari segi perilaku, tetapi juga melihatnya dari 

sudut kesejarahan, yakni perspektif sejarah bangsa Indonesia 

sejak zaman sebelum kemerdekaan sampai pemerintahan Orde 

Baru, politik menurut pendapatnya tidak terbatas pada kegiatan 

yang berhubungan dengan pengambilan keputusan sampai dan 

kebijaksanaan umum, seperti inti konsep Miriam Budiarjo, 

tetapi juga mencakup pula kegiatan-kegiatan yang bertujuan 

mengubah perubahan struktur masyarakat seperti penggeseran 

kekuasaan politk dari satu rezim ke rezim lain. 

Perbedaan lain yang terkarndung dalam kedua definisi 

yang dibahas adalah adanya gagasan sistem politik dalam 

definisi Miriam yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam 

definisi Deliar.  

Kekuasaan bukanlah hakekat politik,4 namun keduanya 

sangat identik merupakan pasangan yang serasi yang tidak dapat 

dipisahkan. Berbicara masalah kekuasaan tidak terlepas dari 

                                                           
3Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ihnu Politik (Cek. XIV ; PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 8. 
4Muin Salim, Fiqhi Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-

Qur'an (Cet. 1; Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1994), h. 37.  
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politik begitu pula sebaliknya, sehingga dalam pembahasan ini 

akan dikemukakan bagaimana etika memperoleh kekuasaan.  

Kendatipun Rasul saw. tidak menunjuk seorang khalifah 

(pengganti) beliau, namun tokoh-tokoh dalam masyarakat 

muslim mengetahui benar-benar bahwa Islam menuntut adanya 

kekhalifahan yang didasarkan atas musyawarah, maka tidak satu 

keluarga pun memonopoli pemerintahan, tidak seorangpun 

merampas kekuasaan dengan kekuatan atau paksaan, dan tidak 

seorang pun mencoba untuk memuji dirinya atau melaksanakan 

pribadinya guna mencapai kedudukan khalifah.5 Tetapi rakyat 

pada waktu itu, dengan sukarela telah memilih empat dari 

sahabat Nabi untuk diangkat sebagai khalifah-khalifah secara 

bergantian. 

 Umar bin Khattab telah mencalonkan Abu Bakar al-

Shidieq untuk menduduki jabatan khalifah menggantikan 

kedudukan Nabi saw. dan penduduk kota Madinah pada 

hakekatnya merupakan wakil-wakil negeri secara keseluruhan, 

telah menerima dengan baik. Mereka itu telah membai’atnya 

dengan sukarela dan atas dasar pilihan mereka, tanpa paksaan 

ataupun tekanan, dan ketika Abu Bakar meninggal dunia, ia 

mewasiatkan khalifah bagi Umar dengan mengumpulkan 

penduduk di masjid Nabi saw. kemudian berkata kepada 

mereka: “apakah kalian  menyetujui orang yang aku tunjuk 

untuk menggantikan kedudukanku? Sesungguhnya aku, demi 

Allah telaah bersungguh-sungguh berdaya upaya memikirkan 

tentang hal ini, dan aku tidak mengangkat seseorang dari sanak 

                                                           
5Abu A'la al-Maududi, al-Khulafa’ wa al-Mulk diterjemahkan oleh 

Muhammad al-Baqir dengan judul Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis 

atas Sejarah Pemerintahan Islam (Cet. VII; Bandung: Mizan, 1998), h. 111. 
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penggantiku, tetapi aku telah menunjuk Umar bin Khattab 

sebagai penggantiku. Maka dengarlah dan taatlah kepadanya". 

Orang banyak pun berkata : Sami'na wa ata'na (kami dengar dan 

kami taat).6 

Ketika Umar bin Khattab melaksanakan haji yang 

terakhir, ia mendengar seseorang telah berkata: "sekiranya 

Amirul Mukminin (yakni Umar), meninggal dunia, niscaya aku 

akan membai'at si fulan, sebab kepada Abu Bakar adalah suatu 

peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, namun ia telah 

berlangsung dengan baik dan sempurna". Maka umar pun 

berkata: "Aku akan berpidato kepada rakyat banyak dan akan 

mengeluarkan peringatan kepada sekelompok orang yang ingin 

melaksanakan kehendak mereka atas rakyat". Umar berkata 

:"sesungguhnya kami waktu itu tidak mempunyai pilihan lain 

yang lebih kuat dari melakukan bai'at kepada Abu Bakar. 

Sekiranya kami meninggalkan tempat itu sebelum 

melaksanakan bai'at, kami khawatir bahwa mereka akan 

melangsungkan suatu bai'at lainnya dan setelah itu kami hanya 

dapat mengikuti mereka dalam sesuatu yang kami setujui, atau 

kami menentang mereka, maka keonaran pun pasti akan terjadi. 

Karena itu barangsiapa membai'at seseorang lainnya tanpa 

musyawarah dengan kaum muslimin, hendaknya dia jangan 

diikuti dan jangan pula diikuti orang yang telah membai’atnya, 

sebab keduanya terancam akan dibunuh"7 

                                                           
6Abu Ja'far bin Jarir al-Thabariy, Tarikh al-Umara wa al-Mulk, Juz 

IV (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1987), h. 248. 
7Abu'A'la al-Maududi, al-Khulafa wa al-Muluk,h. 113.  
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Berdasarkan kaidah yang telah dijelaskan dalam 

pidatonya itu, ia kemudian mengangkat suatu panitia pemilihan 

sesaat sebelum ia wafat agar dapat memutuskan perkara 

kekhalifahan ini dan ia berkata :"barangsiapa menyeru kepada 

kepemimpinan bagi dirinya tanpa bermusyawarah dengan kaum 

muslimin, maka bunuhlah dia".8 Kemudian ia mengelurkan 

suatu keputusan yang mengecualikan puteranya sendiri dari hak 

untuk meraih khalifah agar jabatan itu tidak menjadi jabatan 

yang diwariskan, dan ia telah menunjuk enam orang panitia 

pemilihan itu yang menurut pandangannya adalah orang- orang 

yang paling besar pengaruhnya dan yang paling dapat diterima 

oleh raktyat.9 

Pada akhirnya telah diputuskan oleh panitia tersebut 

untuk menyerahkan urusan pemilihan khalifah ini kepada Abd 

Rahman bin Auf, maka ia pun berkeliling menanyakan siapakah 

yang lebih dapat diterima oleh banyak orang, sampai-sampai ia 

bertanya pula kepada khalifah-khalifah yang sedang pulang haji, 

dan akhirnya ia berkesimpulan setelah mengadakan referendum 

umum bahwa kebanyakan rakyat lebih condong kepada 

Sayyidina Usman bin Affan.10 Berdasarkan itu ia pun dipilih 

sebagai khalifah atas kaum muslimin dan dibai'at dihadapan 

orang banyak dalam suatu pertemuan umum.  

                                                           
8Muhammad Husein Haikal, al-Farook Umar, Juz II (Kairo: tt, t.th.), 

h. 313. 
9 Abu Ja’far bin Jarir al-Thabari, Tarikh al-Umara wa al-Muluk,  Juz 

II, h. 292. 
10Abu Ja’far Ibn Jarir al-Thabari, Tarikh al-Umara wa al-Muluk, h. 

292. 
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Setelah Usman dibunuh, orang banyak hendak 

mengangkat Ali bin Abi Thalib, maka ia pun berkata kepada 

mereka: "Urusan ini bukanlah urusan kalian, tetapi ini adalah 

urusan tokoh-tokoh ahli syura bersama para bekas pejuang 

Bandar, dan siapa saja yang disetujui oleh tokoh-tokoh ahli 

syura dan bekas pejuang Badar itulah dia yang berhak mnjadi 

khalifah. Karena itu, kami akan berkumpul dan memikirkan 

persoalan ini".11 

Diriwayatkan oleh al-Tabari bahwa ‘Ali berkata: 

"bai'atku tidak akan terjadi secara rahasia dan tidak akan 

berlangsung kecuali atas dasar kerelaan kaum muslimin.12 Dan 

ketika ‘Ali ra. hampir wafat orang banyak pun bertanya 

kepadanya : "apakah anda akan membai'at Hasan, putera Anda? 

Maka beliau menjawab: "aku tidak memerintahkan kalian dan 

tidak melarang kalian, kalian lebih mengerti".13 Ketika ia 

mengucapkan pesannya yang terakhir dihadapan putera-

puteranya, seorang laki-laki bertanya kepadanya: "tidakkah 

sebaiknya engkau membuat wasiat, wahai Amirul Mukminin? 

(maksud menetapkan seorang pengganti), maka beliaupun 

berkata: "tidak aku akan meninggalkan kamu (tanpa suatu 

pesan) sebagaimana Rasulullah telah meninggalkan para 

sahabatnya".14  

                                                           
11Ibnu Qutaibah, al-Imamah wa al-Siyasah, Juz I (Beirut: Dar al-

Fikr, t.th), h. 41. 
12Abu Ja’far Ibn Jarir al-Thabari, Tarikh al-Umara wa al-Muluk,  h. 

450. 
13Abu Ja’far Ibn Jarir al-Thabari, Tarikh al-Umara wa al-Muluk, Juz 

IV, h. 12. 
14 Ibnu Katsir, al-Bidayalı wa al-Nihayah, Juz VIII (Mesir : ar 

Sa'adah, t.th.), h. 13-14. 
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Dari peristiwa-peristiwa ini, jelaslah para khulafa al- 

Rasyidin dan para sahabat Rasulullah saw. memandang khalifah 

ini sebagai suatu jabatan yang dipilih dan harus diputuskan 

bersadarkan kerelaan kaum muslimin dan hasil musyawarah 

antar mereka.  

Dengan mengkaji hal di atas, inilah yang diakui sebagai 

konvensi di zaman kekhalifahan mengenai penunjuk serta 

pemilihan kepala Negara Islam, dan ini jugalah yang merupakan 

rangkuman dari tindakan kolektif para sahabat untuk masalah 

yang sangat penting. Hal yang dapat digali dari pernyataan-

pernyataân konsistensional otentik itu adalah15 

1. Dalam suatu Negara Islam, pemilihan kepala Negara 

sepenuhnya bergantung kepada masyarakat umum, dan tak 

seorangpun berhak untuk mengangkat diri dengan paksaan 

atau kekerasan sebagai amir mereka.  

2.  Tidak ada satu klain atau kelompok pun memonopoli jabatan 

ini.  

3. Pemilihan harus dilaksanakan dengan prinsip kehendak bebas 

kaum   muslimin dan tanpa adanya pemaksaan dan ancaman.  

Berdasarkan dari segi Islam, syarat-syarat para pejabat 

pemerintahan sangatlah penting. Kenyataannya syarat-syarat ini 

saja dapat menjamin terselenggaranya dengan tepat konstitusi 

Islam.  

Al-Maududi menetapkan 4 (empat) syarat bagi seorang 

kepala Negara:16 1. Harus seorang muslim, Allah 

memerintahkan dalam QS. al-Nisa' /4:59; 

                                                           
15Abu A'la al-Maududi, The Islamic Law and Constitution 

diterjemahkan oleh Asep Hikmat dengan judul Sistem Politik Islam (Cet. IV 

; Bandung: Mizan, 1995), h. 258-259.  
16Abu A’la’ al-Maududi, Khilafah wa al-Muluk., h. 266-267. 
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هَا يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ  يَ طِيعُواْ  ٱلَّذ

َ
َ ءَامَنُوٓاْ أ طِيعُواْ  ٱللّذ

َ
وْلِِ  ٱلرذسُولَ وَأ

ُ
رِ وَأ مأ

َ ۖۡ  ٱلۡأ مِنكُمأ
وهُ إلََِ فَ  ءٖ فرَُدُّ تُمأ فِِ شََأ ِ إنِ تنَََٰزعَأ ِ  ٱلرذسُولِ وَ  ٱللّذ مِنُونَ ب ِ إنِ كُنتُمأ تؤُأ  ٱللّذ
َوأمِ وَ  سَ  ٱلۡأٓخِرِ   ٱلۡأ حأ

َ
ٞ وَأ َٰلكَِ خَيۡأ ويِلًا  نُ ذَ

أ
  ٥٩تأَ

Terjemahnya:  

 Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 

kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, 

Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.17 

Ayat ini dan ayat-ayat sesudahnya masih berhubungan 

erat dengan ayat-ayat yang lalu, mulai dari ayat yang 

memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, tidak 

mempersekutukan-Nya serta berbakti kepada orang tua, 

menganjurkan berinfak dan lain-lain. Perintah-perintah itu, 

mendorong manusia untuk menciptakan masyarakat yang adil 

dan makmur, anggotanya tolong menolong dan bantu 

membantu, taat kepada Allah dan Rasul, serta tunduk kepada ulil 

amri, menyelesaikan perselisihan berdasarkan nilai-nilai yang 

diajarkan al-Qur'an dan Sunnah, dan lain- lain yang terlihat 

dengan jelas pada ayat ini dan ayat-ayat mendatang, sampai pada 

perintah berjuang di jalan Allah. Demikian hubungan ayat-ayat 

ini secara umum.  

                                                           
17Kementerian  Agama RI.,al-Qur’an dan Terjemahnya, , h. 128. 
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Secara khusus dapat dikatakan bahwa setelah ayat yang 

lalu memerintahkan untuk menetapkan hukum dengan adil, 

maka ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati 

putusan hukum dari siapa pun yang berwewenang menetapkan 

hukum. Secara berurut dinyatakan-Nya; Wahai orang-orang 

yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintah-Nya 

yang tercantum dalam al-Qur'an dan taatilah Rasul-Nya., yakni 

Muhammad saw. dalam segala macam perintahnya, baik 

perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak 

melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang 

sahih, dan perkenankan juga perintah ulil amri, yakni yang 

berwewenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka 

merupakan bagian di antara kamu wahai orang- orang mukmin, 

dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah 

Allah atau perintah Rasul-Nya. Maka jika kamu tarik menarik, 

yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak 

menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam al-Qur'an dan 

tidak juga petunjuk Rasul dalam sunnah yang shahih, maka 

kembalikanlah ia kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah yang 

tercantum dalam al-Qur'an, serta nilai-nilai dan jiwa tuntunan 

Rasul saw. yang kamu temukan dalam sunnahnya, jika kamu 

benar-benar beriman secara mantap dan bersinambung kepada 

Allah dan hari Kemudian.  Demikian itu, yakni sumber hukum 

ini adalah baik lagi sempurna, sedang selainnya buruk atau 

memiliki kekurangan, dan di samping itu, ia juga lebih baik 

akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan 

akhirat kelak.  

Ayat ini merencanakan tiga prinsip konstusional yang 

paling penting:  
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a. Kaum muslim wajib mentaati Allah dan Rasul-Nya baik 

secara perorangan maupun secara kelompok atau sebagai 

masyarakat, dan ketaatan lainya, al-Qur'an dan hadis 

mendukung.  

Para pakar al-Qur'an menerangkan bahwa apabila 

perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya digabung dengan 

menyebut hanya sekali perintah taat, maka hal itu 

mengisyaratkan bahwa ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan 

yang diperintahkan Allah swt, baik yang diperintahkan-Nya 

secara langsung dalam al-Qur'an maupun perintah-Nya yang 

dijelaskan oleh Rasullullah saw. melalui hadits-hadits beliau. 

Perintah taat kepada Rasulullah saw. disini menyangkut hal-hal 

yang bersumber dari Allah swt., bukan yang beliau perintahkan 

secara langsung. Adapun bila perintah taat diulangi seperti pada 

QS. an-Nisa' /4: 59 di atas, maka di situ Rasullulla saw. memiliki 

wewenang serta hak untuk ditaati walaupun tidak ada dasarnya 

dari al-Qur'an.  

Kata taat tidak diulang pada ulil amri sebabnya perintah 

taat kepada ulil amri tidak memiliki hak untuk ditaati bila 

ketaatan kepada mereka bertentangan dengan ketaatan kepada 

Allah swt. atau Rasulullah saw. Ketaatan kepada ulil amri wajib 

diikuti apabila perintahnya sejalan dengan al-Qur’an dan Hadis 

atau perintahnya tidak ada dasarnya dalam al-Qur’an dan Hadis 

tetapi untuk kemaslahatan manusia. 

Makna Kalimat أطيعوا الله yakni taatilah segala perintah 

Allah dan larangannya, dalam hal ini yang dimaksudkan al-

Qur’an , amalkanlah petunjuk-petunjuk al-Qur’an yang ditunjuk  

sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Kalimat أطيعواالرسول 

yakni taatilah segala perintah Rasululullah saw.dan laranganya, 
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dalam hal ini, dimaksudkan amalkan segala perintah dan 

larangan Rasulullah saw. ditunjuk sebagai sumber hukum Islam 

yang kedua. Berikut kalimat   أولي الامرمنكم dalam arti taatilah 

segala perintah penguasa kecuali tidak sejalan dengan al-Qur’an 

dan Hadis, maka tidak wajib ditaati, dan taati pula perintah 

ulama  dan jauhilah segala laranganya sebagai sumber hukum 

Islam yang ketiga (ijma’). Sedangkan  kalimat  فإن تنازعتم في شئ

ألي الله والرسولفردوه   apabila sesuatu yang diperselisihkan maka 

penyelesaiannya dikembalikan kepada ruh al-Qur’an dan Hadis 

ditunjuk dalam ini sebagai sumber hukum Islam yang keempat 

(qiyas) 

 Ulama berbeda-beda pendapat tentang makna kata  أولي

  ولي  uli adalah bentuk jamak dari (أولي) ,Dari segi bahasa . الأمر

waliy yang. berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai. 

Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa mereka itu 

banyak, sedang kata  الأمر  (al-amr) adalah perintah atau urusan. 

Dengan demikian, uli al-amr adalah orang-orang yang 

berwewenang mengurus urusan kaum muslimin. Mereka adalah 

orang-orang yang dipercaya menangani persoalan-persoalan 

kemasyarakatan. Sebahgaian berpendapat bahwa mereka adalah 

para penguasa/pemerintah. Pendapat lain  menyatakan  mereka 

adalah ulama/umara, dan pendapat lainnya menyatakan bahwa 

mereka  yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok 

dan profesinya.18 

Hal ini menyebabkan  beberapa ulama membatasi 

wewenang penguasa  hanya pada persoalan-persoalan 

kemasyarakatan, bukan persoalan akidah atau keagamaan 

                                                           
18M.Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan 

Keserasian al-Qur’an, Volume, 2, h. 585. 
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murni. Allah memerintahkan umat Islam taat kepada mereka, hal 

ini ini berarti bahwa ketaatan tersebut bersumber dari ajaran 

agama,  perintah Allah berarti  perintah agama. Di satu sisi , 

bentuk jamak pada kata uli   sementara ulama memahami  dalam 

arti mereka adalah kelompok tertentu, yakni suatu lembaga yang 

berwewenang menetapkan dan membatalkan sesuatu misalnya 

dalam hal pengangkatan kepala negara, pembentukan undang-

undang dan hukum, atau yang dinamai أهل الحل والعقد ahlu al-halli 

wa al-‘aqd. Mereka terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat, 

para ulama, petani, buruh, wartawan, dan kalangan profesi 

lainnya serta angkatan bersenjata. Pendapat ini antara lain 

dikemukakan oleh pengarang tafsir al-Manar, yakni 

Muhamnaad Abduh dan Rasyid Ridha, juga oleh al-Maraghi.19 

Quraish Shihab mengemukakan bahwa bentuk jamak itu 

bisa dipahami dalam arti lembaga terdiri dari orang perorang, 

tidak mutlak dalam kelompok yang masing-masing memiliki 

wewenang yang sah untuk memerintah pada bidang masing-

masing. Misalnya seorang polisi lalu lintas (polantas) yang 

mendapat tugas dan pelimpahan wewenang dari atasannya untuk 

mengatur lalu lintas. Ketika menjalankan tugas tersebut, maka  

dia berfungsi sebagai salah seorang ulil amri. Wewenang yang 

diperoleh, baik sebagai lembaga maupun perorangan, bisa 

bersumber dari masyarakat yang akan diatur urusan mereka. 

Misalnya pemilihan umum, bisa melalui Pemerintah yang sah, 

yang menunjuk kelompok orang atau orang tertentu untuk 

menangani satu urusan. Bahkan menurut Muhammad  Thahir 

Ibn 'Asyur  biasa pada orang-orang tertentu karena memiliki  

                                                           
19 Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Juz V, 

h.73. 
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sifat-sifat dan kriteria terpuji, sehingga mereka menjadi teladan 

dan rujukan masyarakat dalam bidangnya. Ulama dan 

cendekiawan memlikili otoritas di bidangnya masing-masing 

yang bisa berlaku  jujur. Mereka, tidak perlu ada penunjukan 

karena 'ilmu dan kejujuran tidak memerlukannya. Masyarakat 

sendiri menjadikan mereka teladan dan rujukan berdasarkan 

pengalaman masyarakat selama ini, memberi wewenang 

tersebut secara faktual, bisa secara lisan.20 

Perlu digaris bawahi bahwa kata al-amr berbentuk 

makrifat atau difinite.  

Dalam ayat 59 ditetapkan kewajiban atas masyarakat 

untuk taat kepada ulil amri, walaupun sekali lagi harus 

digarisbawahi penegasan Rasullullah saw. bahwa: في معصية الخالق 

 tidak dibenarkan taat kepada seorang makhluk لاطاعة لمخلوق

dalam kemaksiatan kepada Khaliq. Tetapi, bila ketaatan kepada 

ulil amri tidak mengandung atau mengakibatkan kedurhakaan, 

maka mereka wajib ditaati, walaupun perintah tersebut tidak 

berkenan di hati yang diperintah. Dalam konteks ini, Nabi saw. 

bersabda: "Seorang muslim wajib memperkenankan dan taat 

menyangkut apa saja (yang diperintahkan oleh ulil amri) suka 

atau tidak suka. Tetapi bila ia diperintahkan berbuat maksiat, 

maka ketika itu tidak boleh memperkenankan, tidak juga taat" 

(HR. Bukhari dan Muslim melalui Ibn Umar). 

Beberapa ayat al-Qur'an yang mendukung kesimpulan 

tersebut, antara lain dalam QS. al-Maidah (5) : 4421 

                                                           
20M.Qurasih Shihab, Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan 

Keserasian Qur’an,Volume,2, h. 586. 
21Lihat juga QS. (5): 45,47 QS. (33) : 36. 
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 ٓ اَ  إنِذا نزَلۡأ
َ
َٰةَ أ رَى ۚٞ يََأكُمُ بهَِا  ٱلتذوأ ِينَ  ٱلۡذبيُِّونَ فيِهَا هُدٗى وَنوُرٞ لمَُواْ  ٱلَّذ سأ

َ
أ

ْ وَ  ِينَ هَادُوا َٰنيُِّونَ للَِّذ بذ بَارُ وَ  ٱلرذ حأ
َ ْ بمَِا  ٱلۡأ فِظُوا تُحأ ِ مِن كتََِٰبِ  ٱسأ  ٱللّذ

ۚٞ فَلًَ تََأشَوُاْ  نِ اسَ وَ ٱلۡذ وَكََنوُاْ عَلَيأهِ شُهَدَاءَٓ شَوأ واْ بَِٔا ٱخأ تََُ يََٰتِِ وَلََ تشَأ
نزَلَ 

َ
ذمأ يََأكُم بمَِآ أ ُ ثَمَنٗا قَليِلًٗۚٞ وَمَن ل َٰٓئكَِ هُمُ  ٱللّذ وْلَ

ُ
َٰفِرُونَ فأَ   ٤٤ ٱلأكَ

Terjemahnya:  

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di 

dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), 

yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang 

Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, 

oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta 

mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara 

Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi 

terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada 

manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah 

kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. 

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang 

diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang 

yang kafir.22 

Begitu pula hadis-hadis Rasulullah saw antara lain;  

                                                           
22Kementerian  Agama RI.,al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 167 
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لاطاعة في معصية اللَّه  لقا عن علي ان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم
 23عروفلمإنماالطاعة في ا

Artinya:  

Diriwayatkan dari Ali bahwa Rasulullah saw. bersabda: 

tidak ada ketaatan dalam dosa, ketaatan hanya ada dalam 

kebajikan.24 

Perintah al-Qur'an dan sunnah di atas secara pasti 

menunjukkan bahwa dalam suatu Negara Islam, legislatif tidak 

berhak untuk membentuk undang-undang, eksekutif tidak 

berhak mengeluarkan perintah, dan pengadilan- pengadilan 

hukum yudikatif tidak berhak mengeluarkan keputusan-

keputusan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran al-Qur'an 

dan hadis, dan jika mereka melakukannya juga, kaum muslimin 

tidak wajib menaati mereka.   

Riaz Hassan menetapkan bahwa hukum Negara harus 

yang didasarkan pada al-Qur'an dan sunnah, dan hukum dibuat 

dan perintah administratif yang dikeluarkan tidak boleh 

bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah.25 

b. Hanya kaum muslim sendiri yang berhak menjadi penguasa 

suatu Negara Islam, surah al-Nisa' (4):59 sebagaimana yang 

dikutip di atas menggariskan: taatilah orang-orang dari 

kalanganmu yang memegang kekuasaan. Hal ini berarti 

bahwa hanya penguasa muslim sajalah yang diminta untuk 

                                                           
23Muslim bin Hajjaj bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi,Shahih 

Muslim Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), h.194 
24Terjemahan Penulis 
25Riaz Hassan, Islam dan Konservatisme sampai Fundamentalisme 

(Cet. I; Jakarta: Rajawali, 1985), h. 47. 



 

148 
 

ditaati oleh kaum muslimin. Begitu pula, dalam kasus 

terjadinya perdebatan antara penguasa dan rakyat, keduanya 

diperintahkan untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, 

dan hanya seorang penguasa muslim sajalah yang dapat 

setuju untuk mengembalikan masalah perdebatan itu kepada 

Allah dan rasul-Nya. 

Pendapatnya di atas sejalan dengan pendapat Ibnu Katsir 

bahwa yang dimaksud dengan ulil amri adalah ulama dan 

umara.26 

c. Ayat tersebut memberi hak kepada orang untuk saling berbeda 

pendapat dengan pemimpin atau penguasa, dalam keadaan 

semacam itu, putusan Allah serta Rasul-Nya harus diterima 

sebagai final baik oleh rakyat maupun penguasa itu sendiri.  

2. Harus seorang laki-laki, dalam al-Nisa /4:34 disebutkan; 

مُونَ عََلَ  ٱلر جَِالُ  لَ  ٱلن سَِاءِٓ قَوذَٰ ُ بمَِا فضَذ ضٖ وَبمَِآ  ٱللّذ َٰ بَعأ ضَهُمأ عََلَ بَعأ
ۚٞ فَ  َٰلهِِمأ وَ مأ

َ
نفَقُواْ مِنأ أ

َ
لحََِٰتُ أ َٰ َٰنتََِٰتٌ حََٰفِظََٰتٞ ل لِأغَيأبِ بمَِا حَفِظَ  ٱلصذ قَ

 ٞۚ ُ َٰتِِ وَ  ٱللّذ جُ تََاَفُونَ نشُُوزهَُنذ فعَظُِوهُنذ وَ  ٱلذ أمَضَاجِعِ رُوهُنذ فِِ ٱهأ  ٱل
ۖۡ وَ  ِبُوهُنذ نَكُمأ  ٱضۡأ طَعأ

َ
ۗ إنِذ فإَنِأ أ ْ عَلَيأهِنذ سَبيِلًا َ فَلًَ تَبأغُوا كََنَ  ٱللّذ

ا كَبيِٗۡا    ٣٤عَليِ ٗ
Terjemahnya: 

 Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, 

oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka 

                                                           
26Abu al-Fida Ismail Ibn Katsir al-Quraisyi al-Dimasqy, Tafsir Ibu 

Kalsir, Juz I (Beirut: Maktabah al-Tijariyah, 1986),  h. 519. 
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(laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dank arena 

mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta 

mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang 

taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya 

tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). 

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, 

maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di 

tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian 

jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-

cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah 

Maha Tinggi lagi Maha besar.27 

 Dan Rasulullah saw bersabda: 

عن ابي بكرةقال: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم 
 28ولواأمرهم إمرأة

Artinya:  

 Diriwayatkan dari Abu Bakrah berkata: saya pernah 

mendengar Rasulullah saw. bersabda: sesungguhnya 

suatu bangsa tidak akan berkembang jika diperintah oleh 

kaum wanita.29 

3. Harus berada dalam keadaan waras dan dewasa, QS. al-Nisa 

(4):5; 

                                                           
27Kementerian  Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h.123. 
28Abu Abdillah Muhammad bin ismail Ibn Ibrahim bin Mugirah bin 

Bardazah al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 

160. 
29Terjemahan penulis 
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توُاْ  وَلََ  فَهَاءَٓ تؤُأ َٰلَكُمُ  ٱلسُّ وَ مأ
َ
ُ جَعَلَ  ٱلذتِِ أ زقُُوهُمأ لَكُمأ قيََِٰمٗا وَ  ٱللّذ  ٱرأ

سُوهُمأ فيِهَا وَ  رُوفٗا  ٱكأ عأ لَٗ مذ   ٥وَقُولوُاْ لهَُمأ قَوأ
Terjemahnya:  

 Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 

belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam 

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok 

kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari 

hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata 

yang baik.30 

Lafaz  ّالسفهاء, bentuk jamak dari kata  سفيه secara leksikal 

berarti  kurang akal31 , atau tidak sempurna akalnya, termasuk 

juga anak yatim mereka tidak mempunyai kemampuan untuk 

mengurus hartatanya. Ayat ini dapat dipahami bahwa  Allah 

secara tegas melarang kepada para wali untuk menyerahkan 

harta anak-anak  yatim yang berada dalam asuhannya, karena 

mereka belum mampu mengurus hartanya  dan anak/ orang 

dewasa yang lemah akalnya atau tidak sempurna akalnya karena 

mereka tidak mampu mengurus hartanya. Dengan mencermati 

makna ayat ini memberi kesan bahwa syarat  menjadi pemimpin 

(kepala negara) haruslah orang dewasa dan cerdas (berakal 

sehat).  

 

                                                           
30Kementerian  Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya,  h. 

115. 
31 Al-Raghib al-Asfahani, Mu’jam Mufradat Alfaz al-Qur’an, 

h.176. 
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4. Harus  seorang warga Negara dari Negara Islam QS. al-Anfal 

/8: 72; 

ِينَ  إنِذ  نفُسِهِمأ فِِ سَبيِلِ  ٱلَّذ
َ
َٰلهِِمأ وَأ وَ مأ

َ
ِ ءَامَنُواْ وهََاجَرُواْ وَجََٰهَدُواْ بأِ  ٱللّذ

ِينَ وَ  ضٖ  وَ  ٱلَّذ لِۡاَءُٓ بَعأ وأ
َ
ضُهُمأ أ َٰٓئكَِ بَعأ وْلَ

ُ
ْ أ وٓا نصَََُ ْ وذ ِينَ ءَاوَوا ءَامَنُواْ  ٱلَّذ

ِن وَلََٰيَتهِِم م ِ  ْ مَا لَكُم م  َٰ  نوَلمَأ يُهَاجِرُوا ءٍ حَتِذ ْۚٞ وَإِنِ شََأ  يُهَاجِرُوا
وكُمأ  تَنصََُ ِينِ فِِ  ٱسأ ُ فَعَلَيأكُمُ  ٱل  َٰ قَوأمِۢ بيَأنَكُمأ وَبَيأنَهُم  ٱلۡذصَأ إلَِذ عََلَ

ِيثََٰقٞۗ وَ  ُ م  مَلُونَ بصَِيۡٞ  ٱللّذ   ٧٢بمَِا تَعأ

Terjemahnya:  

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah 

serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah 

dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan 

pertolongan (kepada orang- orang muhajirin), mereka itu 

satu sama lain lindung- melindungi. dan (terhadap) 

orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka 

tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi 

mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika 

mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan 

pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan 

pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada 

perjanjian antara kamu dengan mereka dan Allah Maha 

melihat apa yang kamu kerjakan.32 

                                                           
32Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 273 
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Al-Mawardi menetapkan tujuh syarat bagi seorang 

khalifah (kepala negara).33 

a. Keadilan yang meliputi segala syarat. 

b. Ilmu pengetahuan sampai pada tingkat sanggup 

berijtihad 

c. Kesejahteraan indera pendengaran, penglihatan dan 

lisan 

d. Kesejahteraan anggota badan dari kecerdasan yang 

menyolok.  

e. Kecerdasan sampai pada tingkat sanggup memimpin 

rakyat dan mengurus kesejahteraan mereka.  

f. Keberanian dan ketabahan sampai kepada tingkat 

sanggup mempertahankan kehormatan dan berijtihad dengan 

musuh.  

g. Berbangsa dan berdarah turunan quraisy.  

Ibnu Khaldun menetapkan empat syarat bagi seorang 

khalifah:34 

a. Ilmu pengetahuan sampai pada tingkat sanggup 

berijtihad  

b. Keadilan, karena menjadi syarat bagi segala macam 

jabatan agama.  

c. Kesanggupan (kifayaha), yaitu berani menjalankan 

gad dan menghadapi peperangan serta mengarahkan 

                                                           
33Abu al-Hasan Ali bin Muhammad Habib al-Bushriy al-Mawardi, 

al-Ahkamal-Sultaniyah (Beirut: dar al-Fikr, t.th.), h. 6. 
34Abd al-Rahman Ibn Khaldun, Muqaddimah Ibn Khaldun, Juz 1 

(Cet. IV; Dar al-Kurub al-Ilmiyah, 1978), h. 193. 
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rakyar untuk berperang, mengetahui hal ihwal 

diploması dan cakap bersiasat.  

d. Kesejahteraan indera dan anggota dari kecerdasan 

seperti gila, buta, bisu, cacat tangan serta kaki dan 

sebagainya.  

 Pada umumnya ulama sepaham tentang syarat-syarat 

umum untuk menjadi kepala negara (khalifah) kecuali tentang 

syarat-syarat laki-laki dan turunan qurasiy.  

Al-Maududi menetapkan syarat kepala negara harus 

seorang laki-laki, dengan mngemukakan dalil QS.al-Nisa (4):34;  

مُونَ عََلَ  ٱلر جَِالُ    ٱلن سَِاءِٓ قَوذَٰ

Persoalan ini marak diperdebatkan orang, antara yang 

menolak perempuan menjadi kepala negara dan yang menerima.  

Adapun ayat yang dikemukakan al-Maududi, perlu dikaji 

secara mendalam. Kata  الرجال adalah isim ma'rifat dan النساء juga 

isim ma'rifat, yang menunjukkan arti khusus. Jika  الرجال  

dikaitkan dengan kata di belakangnya atau munasabah dengan  

kalimat : وبماانفقوا jelas bahwa laki-laki dibebankan nafkah bukan 

perempuan, dengan demikian maka laki-laki yang dimaksud 

dalam ayat ini adalah laki-laki tertentu yaitu sebagai pemimpin 

rumah tangga (suami) dan bukan sebagai pemimpin kepala 

negara.  

Al-Qurthubi dalam tafsirnya menulis: "laki-laki 

berkewajiban memberi nafkah, membela mereka, karena hanya 
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laki-laki yang menjadi penguasa/hakim dan juga ikut berperang. 

Ini semua tidak terdapat pada wanita"35 

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata  الرجال  di 

sini bukan berarti laki-laki secara umum, tetapi suami, karena 

konsideran ayat itu seperti terbaca pada lanjutan ayat adalah: 

"karena mereka manafkahkan sebahagian harta mereka". 

Seandainya yang dimaksud kata lelaki adalah kaum pria secara 

umum, maka tentu konsiderannya tidal demikian, suami wajib 

menafkahkan sebahagian hartanya, bukan semua laki-laki secara 

umum. Lagi pula lanjutan ayat tersebut dan ayat berikutnya atau  

munasabah antara ayat dalam satu ayat dan antara ayat dengan 

ayat berikutnya sangat jelas berbicara tentang para isteri dan 

kehidupan rumah tangga.36 

Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur menyatakan bahwa kata  

 dalam ayat ini bukanlah semua laki-laki, tetapi yang الرجال

dimaksud di sini laki-laki dalam pengertian suami, demikian 

juga yang dimaksud ّالنساء dalam ayat ini bukanlah semua 

perempuan, tetapi yang dimaksud dalam ayat ini perempuan 

dalam pengertian istri.37 Karena itu dapat digaris bawahi bahwa 

ayat ini menunjukkan kepemimpinan dalam rumah tangga 

(ranah domestic) bukan kepemimpina negara, karena itu ayat ini  

                                                           
35Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshariy al- Qurtubiy, 

al-Jamial-Ahkam Algunn, Juz V (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1413 

H/1993 M), h. 103. Lihat juga Ahmad Mustafa al-Maragiy, Tasir al-

Manghiy, Juz IV (Cet. V; Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabiy, 1985), h. 27.  
36M. Quraish Shihab, Wawasan Alquran : Tafsir Maudhuu'i atas 

pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1998), h. 314 lihat juga M. 

Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur'an, 

Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 424. 
37Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur, al-Tahrir wa al-Tanwir, 

juz V ( Tunis: Dar Sahnun, t,th. ), 38. 
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bukanlah dalil yang menyatakan bahwa perempuan tidak berhak 

menjadi pemimpin. 

Kedua,  بما أنفقوامن أموالهم disebabkan karena mereka telah 

menafkahkan sebagian harta mereka.  

Bentuk kata kerja past tense/masa lampau yang 

digunakan ayat ini "telah menafkahkan", menunjukkan bahwa 

memberi nafkah kepada wanita menjadi  kelaziman bagi lelaki, 

serta kenyataan  yang berlaku umum dalam masyarakat umat 

manusia sejak dahulu hingga kini. Begitu  lumrahnya hal 

tersebut, sehingga langsung digambarkan dengan bentuk kata 

kerja masa lalu menunjukkan bahwa sejak dahulu sudah terjadi 

atau dilakukan. Penyebutan konsideran  ayat ini menunjukkan 

bahwa kebiasaan lama itu masih berlaku hingga kini.  

Dalam konteks kepemimpinan dalam keluarga, alasan 

kedua agaknya cukup logis. Bukankah dibalik setiap kewajiban 

ada hak? Bukankah yang membayar memperolen fasilitas? 

Tetapi pada hakikatnya ketetapan ini bukan hanya di atas 

pertimbangan materi.  

Wanita secara psikologis enggan diketahui membelanjai 

suami, bahkan kekasihnya, di sisi lain pria malu jika ada yang 

mengetahui bahwa kebutuhan hidupnya ditanggung oleh 

istrinya. Karena itu, agama Islam yang tuntunan-tuntunannya 

sesuai dengan fitrah manusia, mewajibkan suami untuk 

menanggung biaya hidup istri dan anak-anaknya. Kewajiban itu 

diterima dan menjadi kebanggaan suami, sekaligus menjadi 

kebanggaan istri yang dipenuhi kebutuhan dan permintaannya 

oleh suami, sebagai tanda cinta kepadanya.  

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan istri secara 

ekstrim dan berlebihan, pakar hukum Islam, Ibn Hazm, 

berpendapat bahwa wanita pada dasarnya tidak berkewajiban 
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melayani suaminya dalam hal menyediakan makanan, menjahit, 

dan sebagainya. Justru sang suamilah yang berkewajiban 

menyiapkan untuk istri dan anak-anaknya pakaian jadi, dan 

makanan yang siap dimakan.  

Dari kedua faktor yang disebut di atas, keistimewaan 

fisik dan psikis, serta kewajiban memenuhi kebutuhan dan anak-

anak, di balik itu lahir hak-hak suami yang harus pula dipenuhi 

oleh istri. Suami wajib ditaati oleh istrinya dalam hal-hal yang 

tidak bertentangan dengan ajaran agama, serta tidak 

bertentangan dengan hak pribadi sang istri. Bukan kewajiban 

taat secara mutlak. Jangankan terhadap suami, terhadap ibu 

bapak pun kebaktian kepada mereka tidak boleh mencabut hak-

hak pribadi seorang anak. Pakar, tafsir Rasyid Ridha menulis 

makna bakti kepada orang tua bahwa, "Tidak termasuk sedikit 

pun dalam kewajiban berbuat baik/berbakti kepada keduanya 

sesuatu yang mencabut kemerdekaan dan kebebasan pribadi 

atau rumah tangga atau jenis-jenis pekerjaan yang bersangkut 

paut dengan pribadi anak, agama atau negaranya.  

Sementara hadis yang dikemukakan itu: "sesungguhnya 

suatu bangsa tidak akan sukses jika diperintah oleh kaum 

wanita".  

Untuk memahami hadis tersebut perlu dikaji lebih 

dahulu bahwa sejak Nabi saw. telah dikemukakan adanya 

pemahaman tekstual dan kontekstual.38 Bagi yang memahami 

secara tekstual, mereka mengamati bahwa redaksi hadis tersebut 

bersifat umum, sehingga walaupun ia diungkapkan dalam 

                                                           
38M. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual 

Telaah Ma'ani al-Hadis tentag ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan 

Lokal" (Cet. I; Jakarta : Bulan Bintang, 1994), h. 6.  



157 
 

konteks tertentu, ia berlaku bukan hanya terhadap siapa yang 

dibicarakan, tetapi kepada siapa pun yang keadaannya sama 

dengan yang dibicarakan itu. Sedangkan yang memahami secara 

kontekstual mengaitkan dengan konteksnya, yakni diucapkan 

Nabi saw. ketika putri Kisrah manggantikan ayahnya sebagai 

penguasa tertinggi. Dengan demikian menurut mereka, ia hanya 

berlaku untuk kasus tersebut, bukan yang lain.  

Menurut tradisi yang berlangsung di Persia sebelum itu, 

yang diangkat sebagai kepala negara adalah seorang laki-laki, 

yang terjadi pada tahun 9 H. itu menyalahi tradisi tersebut yang 

diangkat sebagai kepala negara bukan seorang laki-laki, yakni 

seorang wanita, yakni Buwaran binti Syairawaih bin Kasim bin 

Barwaiz. Dia diangkat sebagai ratu (Kisrah) di Persia setelah 

terjadi pembunuhan dalam rangka suksesi kepala negara. Ketika 

ayah Buwaran meninggal dunia, anak laki-lakinya telah mati 

terbunuh tatkala perebutan kekuasaan, karenanya Buwaran lalu 

dinobatkan sebagai ratu (kisrah).39 

Kakek Buwaran adalah Kisrah bin Anisyirwan, 1a 

pernah dikirimi surat ajakan masuk Islam oleh Nabi saw. Kisrah 

menolak ajakan itu dan bahkan merobek-robek surat Nabi saw. 

Ketika Nabi menerima laporan bahwa surat beliau telah dirobek-

robek oleh Kisrah, maka Nabi lalu berkata: “siapa saja yang 

telah merobek-robek surat, akan dirobek-robek (diri dan 

kerajaan) orang itu.40 Tidak berselang lama, kerajaan Persia lalu 

dilanda kekacauan berbagai pembunuhan yang dilakukan oleh 

keluarga dekat negara. 

                                                           
39Ahmad bin Ali Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari Syarh Salih al-

Bukhari, Juz VIII (Dar al-Fikr wa Maktabah al-Salafiyah, t.th.) h. 128. 
40Ahmad bin Ali Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari Syarh Sahih 

al-Bukhari, Juz VIII, 128. 
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Pada waktu itu derajat kaum wanita dalam masyarakat 

berada di bawah derajat kaum lelaki. Wanita sama sekali tidak 

dipercaya untuk ikut serta dalam megurus kepentingan 

masyarakat umum, terlebih-lebih dalam masalah kenegaraan. 

Dalam kondisi kerajaan Persia dan masyarakat seperti 

itu, maka Nabi saw. yang memiliki kearifan tinggi menyatakan 

bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah (kenegaraan 

dan kemasyarakatan) mereka kepada wanita tidak akan sukses. 

Sebab bagaimana mungkin akan sukses, kalau orang yang 

memimpin itu adalah makhluk yang sama sekali tidak dihargai 

oleh masyarakat yang dipimpinnya, salah satu syarat yang harus 

dimiliki oleh seseorang pemimpin adalah kewibawaan, sedang 

wanita pada waktu itu sama sekali tidak memiliki kewibawaan 

untuk menjadi pemimpin masyarakat.41 

Berdasarkan pendapat para ulama di atas, dapatlah 

disimpulkan bahwa syarat-syarat menjadi kepala negara adalah: 

Adil, berilmu, sejahtera panca indera, cerdas, berani dan warga 

negara.  

Al-Mawardi menetapkan bahwa khalifah harus dari 

turunan quraisy, dengan mengemukakan hadis Rasulullah saw.  

 من ئمةالا عن انس بن مالك ان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال:

 42قريش

 

 

                                                           
41M. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual 

Telaah Ma’ani al-Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal 

dan Lokal., h. 66. 
42Abu Abdillah Ahmad Ibn Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz 

III (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1398 H/1978 M), h. 129. 



159 
 

Artinya : 

 Diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah 

saw bersabda: Pemimpin itu dari suku Quraisy. 

Hadis ini disabdakan oleh Nabi saw. karena ketika itu 

hanya orang quraisy yang terkenal cerdas dan memiliki 

keberanian.  

Ibnu Khaldun dalam  Muqaddimah-Nya mengemukakan 

bahwa hak kepemimpinan bukan etnis Quraisy, melainkan pada 

kepemimpinan dan kewajibannya. Pada masa Nabi saw orang 

yang memenuhi syarat sebagai pemimpin dan dipatuhi oleh 

masyarakat yang dipimpinnya adalah dari kalangan Quraisy. 

Apabila suatu masa ada orang suku Quraisy memiliki 

kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin, maka dia dapat 

ditetapkan sebagai pemimpin, termasuk sebagai kepala negara.43 

Tidak ada perbedaan antara muslim Quraisy dengan muslim 

bukan Quraisy asal memiliki kemampuan dan kewibawaan.  

 Dan sekiranya khalifah menurut syari’at tidak 

dibolehkan untuk orang selain dari suku Quraisy, niscaya 

Sayyidana Umar, ketika hampir saat wafatnya, tidak akan 

mengatakan: seandainya Salim masih hidup, niscaya akan 

kuangkat ia sebagai khalifah. (Salim adalah bekas budak 

Huzaifah).44 

 A. Hasyimi mengemukakan pandangannya bahwa 

hadis-hadis yang seakan-akan menjadi turunan Quraisy dan pria 

sebagai syarat bagi seorang khalifah, adalah dimaksudkan untuk 

                                                           
43‘Abd al-Rahman Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibn Khaldum,, h. 

195-196 . 
44Abu Ja’far Ibn Jarir A1-Tabari, Tarikh al-Umara’wa al-

Muluk,  Juz III, h. 192.  
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hal-hal khusus dalam waktu tertentu.45 Pendapat ini sejalan 

dengan pendapat M. Syuhudi Ismail bahwa mengutamakan suku 

Quraisy memang bukan ajaran dasar dari agama Islam yang 

dibawakan oleh Nabi saw. hadis itu dikemukakan sebagai yang 

ajaran yang bersifat temporal.46 

 Jadi hadis tersebut dimaksudkan untuk waktu tertentu, 

oleh karenanya tidak tepat diamalkan dalam kondisi sekarang.  

 

B. Kepemimpinan Politik dalam Islam  

 Dalam sejarah Islam, masalah pertama yang muncul di 

kalangan sahabat setelah wafatnya Rasulullah saw. adalah 

masalah suksesi kepemimpinan politik. Masalah suksesi 

kepemimpinan ini, selain merupakan isu klasik, juga menjadi 

akar munculnya diskursus-diskursus lain misalnya diskursus 

teologis. Hampir setiap pemikir muslim (untuk tidak 

mengatakan semuanya) di setiap zaman hingga zaman modern 

ini memperbincangkan masalah kepemimpinan politik. 

 Masalah kepemimpinan politik yang pertama muncul 

adalah siapa yang berhak dan layak menggantikan kedudukan 

Rasulullah saw. sebagai pemimpin politik masyarakat umat 

Islam? Dalam konteks ini, setidaknya ada tiga pendapat yang 

muncul di permukaan yaitu: Pendapat pertama dikemukakan 

oleh kaum Anshar. Golongan ini mengklaim diri mereka yang 

berhak menggantikan Nabi saw. sebagai pemimpin masyarakat 

muslim. Mereka beralasan bahwa kami adalah penolong Nabi 

                                                           
45A. Hasyimi, Di Mana Letaknya Negara Islam, Cet. 

Surabaya: Bina Ilmu, 1989), h. 159. 
46M. Syuhudi Ismail,Hadis Nabi yang tekstual dan 

Kontekstual Telaah Ma’ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang 

Universal Kontemporal dan Lokal, h. 41. 
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saw. Kelompok ini berkata kepada kaum Muhajirin bahwa:   منا

 dari kami seorang amir dan dari kamu (kaum'أمير ومنكم أمير

Muhajirin) seorang amir.” Ketika itu, kaum Anshar bermaksud 

membai'at Sa'ad ibn Ubadah. 

Pandangan kedua dikemukakan oleh kelompok Quraisy. 

Kelompok ini menolak pandangan kelompok Anshar. Orang 

Quraisy yang hadir di Saqifah Bani Saidah (seperti Abu Bakar 

al-Siddiq dan Umar ibn al-Khattab) berpendapat bahwa yang 

berhak menggantikan Nabi saw. adalah kaum Quraisy. 

Pemikiran ini didasarkan atas hadis Nabi saw. yaitu47   الإمارة من

 para pemimpin adalah dari  kaum Quraisy. Alasan lain) قريش

yang dikemukakan kaum Quraisy adalah bahwa kaum Quraisy 

merupakan orang-orang yang pertama masuk Islam. Dalam 

                                                           
47Dalam kitab sahih Buhari kalimat الإمارة من قريش menjadi salah satu 

judul bab. Di dalam judul bab ini dikemukakan bahwa kalimat kepemimpinan 

politik itu milik orang Quraisy sekalipun mereka tinggal dua orang. Lihat 

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Muqirah bin 

Bardazbat al-Bukhariy al- Ja'fiy, Matan al-Bukhariy bi Hasiyah al-Sanadiy, 

IV (Bairut: Dar al- Fikr, t. th.), h. 233. Dalam kitab sahih Muslim juga banyak 

dikemukakan hadis-hadis yang senada, yang menunjukkan bahwa hak 

kepemimpinan politik adalah milik orang-orang Quraisy dan bukan hak 

selainnya. Berdasarkan hadis-hadis tersebut para sahabat bersepakat (ijma 

sahabat) bahwa kepemimpinan politk “kepemimpinan politik” berada pada 

orang-orang Quraisy. Ijma para sahabat tersebut, kemudian diikuti oleh 

generasi setelah sahabat Pandangan yang menyalahi ijma tersebut 

digolongkan sebagai ahli bid'ah. Al-Qadi berkata bahwa ditetapkannya suku 

Quraisy sebagai syarat imam merupakan pendapat seluruh ulama. Lebih 

lanjut al-Qadi berpandangan bahwa Abu Bakar dan Umar pun menjadikan 

dan mengemukakan kepada kelompok Ansar pada hari Saqifah, bahwa 

kedudukan imam harus di tangan suku Quraisy. Lihat Abu Muslim ibn Hajjaj 

al-Qusyairiy al-Naisyaburi. Sahih Muslim, III (Indonesia, Maktabah Dahlan, 

t.th.), h. 1451. 

 



 

162 
 

sejarah perkembangan pemikiran politik Islam, pendapat 

kelompok ini terus berkembang di kalangan para pemikir politik 

yang beraliran Sunni.  

 Pendapat ketiga dikemukakan oleh sebagian kecil 

sahabat yang loyal kepada Ali bin Abi Talib. Kelompok ini 

berpendapat bahwa hak kepemimpinan politik setelah Nabi saw. 

wafat adalah milik Ali bukan hak setiap orang Arab dan bukan 

pula hak setiap orang Quraisy. Nabi saw. telah mewasiatkan hak 

kepemimpinan politik tersebut kepada Ali bin Abi Talib. Ali 

adalah sepupu Nabi dan sekaligus menantu Nabi saw. Selain itu, 

Ali memang adalah kader utama Nabi saw. yang tidak pernah 

bersentuhan dengan berhala-berhala. Karena itu tidak heran jika 

Nabi saw. menjadikan dirinya dengan Ali bagaikan Musa 

dengan Harun (hanya saja Harun adalah Nabi dan Ali bukan)48. 

Dalam perkembangan kemudian, corak pemikiran ini lebih 

dikenal di kalangan pemikir sebagai aliran Syiah. 

 Pada perkembangan selanjutnya, muncul golongan 

Khawarij sebagai kelompok baru. Golongan ini memiliki 

pandangan politik yang berbeda dengan tiga kelompok di atas. 

Dalam masalah suksesi kepemimpinan politik, golongan 

Khawarij berpendapat bahwa setiap umat Islam, baik ia 

tergolong kaum Quraisy atau bukan, baik ia bangsa Arab atau 

bangsa A’jam (bukan bangsa Arab), berhak menggantikan Nabi 

                                                           
48Mengenai dalil-dalil tentang pandangan tentang imamah Imam Ali 

lebih lanjut dapat dilihat dalam hadis tentang ghadir khum. Lihat Husein 

Shahab, Pesan Terakhir Nabi saw. diterjemahkan dari Phayam Ghadir karya 

Dr. Ali Akbar Shadeqi, (Bandung: Pustaka Hidayat, 1998). 
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saw. sebagai pemimpin umat selama ia memiliki kemampuan.49 

Aliran Mu’tazilah yang juga muncul kemudian, berpendapat 

bahwa setiap individu yang memenuhi syarat yang telah 

ditentukan, terutama syarat taqwa kepada Allah dan mampu 

berlaku adil. 

 Maka meskipun ke empat aliran pemikiran tersebut 

menghasilkan konsepsi pemikiran politik yang berbeda-beda, 

namun pada prinsipnya mereka sepakat bahwa Islam 

memerlukan institusi kepemimpinan politik. Islam tidak 

memisahkan antara urusan agama dengan urusan politik. Urusan 

politik adalah salah satu bagian penting (untuk tidak mengatakan 

sangat penting) dari urusan agama. Keempat aliran pemikiran 

tersebut sepakat dan memandang Nabi Muhammad saw. selain 

sebagai seorang nabi dan rasul, ia juga adalah seorang pemimpin 

sosial dan masyarakat di Madinah. Kedudukan inilah yang harus 

diganti dan diteruskan oleh umat Islam. Dengan kata lain pada 

sisi ini perlu suksesi kepemimpinan.  

 Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas, maka 

dapat diketahui bahwa masalah kepemimpinan politik 

merupakan masalah yang amat mendasar dalam Islam. 

Dikatakan demikian, karena masalah kepemimpinan politik 

tidak saja relevan dengan masalah pemikiran sosial politik Islam 

yang menyejarah dan faktual baik pada zaman klasik, zaman 

pertengahan, maupun pada abad modern ini, bahkan sangat 

relevan dengan aspek keislaman atau keimanan. Dari keterangan 

di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini 

                                                           
49Muhammad Abu Zahrah, al-Mazahib al-Islamiyyat (Kairo, 

Maktabat al-Adab, t.th.), h. 105. Lihat juga, Abd al-Qahir Tahir al-Bagdadi, 

al-Farq baina al-Firaq (t.tp.; t.p., t,th), h. 65-66. 
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adalah bagaimana prinsip kepemimpinan politik dalam al-

Hadis?  

 Menurut penulis, sebelum masalah tersebut dibahas 

lebih jauh, sangat urgen dikemukakan beberapa term yang 

ditemukan penggunaannya dalam hadis nabawi untuk menunjuk 

kepemimpinan politik. Seperti term aimmah sebagai bentuk 

plural dari kata imam dan atau imamah; term umara' sebagai 

bentuk plural dari kata amir; dan khulafa sebagai bentuk plural 

dari kata khalifah dan atau khilafah dan lain-lain. 

 Term-term yang digunakan hadis-hadis Nabi saw dalam 

menunjuk makna kepemimpinan politik, antara lain term 

imamah dan atau imam yang merupakan bentuk mufrad dari kata 

aimmah, term khilafah dan atau khalifah yang merupakan 

bentuk mufrad dari kata khulafa', term sultaniyah dan atau 

sultan yang merupakan bentuk mufrad dari kata salatiin, term 

imarah dan atau amiir yang merupakan bentuk mufrad dari kata 

umara', term walayah dan atau wali yang merupakan bentuk 

mufrad dari kata auliya'. Term-term yang menunjuk 

kepemimpinan politik tersebut sesungguhnya telah tercatat 

dalam sejarah kehidupan politik sosial umat Islam. Berikut ini 

akan dikemukakan analisis semantik terhadap dua term utama 

yaitu imam atau aimmah dan khalifah, sedang term-term lainnya 

yang menunjuk kepada kepemimpinan politik dalam hadis, tidak 

diuraikan mengingat keterbatasan halaman tulisan ini.  

 Pertama adalah term imam, imamah dan aimmah. 

Ketiga bentuk kata tersebut berakar pada huruf alif dan mim. 

Dengan demikian akar kata imam sama dengan akar kata 

ummah. Dari sisi ini dapat dikatakan bahwa kata imam dan 

ummah memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dalam konteks 
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ini Syariati berkata; tidak ada ummah tanpa imam atau imamah, 

demikian pula sebaliknya.50 

 Secara etimologis kata yang berakar pada kedua huruf 

tersebut mengandung empat makna pokok yang berdekatan 

yaitu a) asal; b) tempat kembali; c) kelompok atau kumpulan 

orang; dan d) agama.51 Salah satu bentuk derivasi akar kata ini 

adalah muncul kata imamah dan atau imam atau aimmah  

(bentuk jamak kata imam). Secara leksikologis kata imam yang 

bentuk pluralnya aimmah menunjuk beberapa makna yaitu: a) 

setiap orang yang menjadi ikutan manusia, b) khalifah, c) 

panglima tentara, d) Al-Qur’an adalah imam kaum muslimin, e) 

denah (petunjuk jalan) adalah imam bagi musafir, f) penggiring 

unta adalah imam bagi unta, g) jalan yang luas dan jelas, i) 

potongan kayu yang digunakan tukang bangunan untuk 

meratakan dan menyamakan bangunan dan j) contoh.52 

Pengertian yang senada ditemukan dalam kitab kamus Lisan al-

Lisan.53  

 Al-Ashfahani mengartikan kata imam dengan makna 

yang diikuti baik itu manusia maupun kitab, baik ia  

membenarkan dan atau membatalkan, selain itu juga 

mengandung arti lauh al-Mahfuz. Dari kata imam terbentuk kata 

imamah yang mengandung arti kepemimpinan kaum muslimin 

                                                           
50Ali Syariti, Ummah wa al-immah. Diterjemahkan oleh Afif 

Muhammad  dengan judul Ummah dan Imamah, Suatu Tinjauan Sosiologis 

(Bandung: Mizan, 1989), h. 53. 
51Abu al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariyyah, Mu’jam Maqayis 

al-Lughat, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), h. 21. 
52Ibrahim Anis, Mu'jam al-Wasīth, (t.tp: tp., t.th.), I, h. 27. 
53Abbad Ahmad Ali Muhannan, Lisan li al-Lisan (Bairut: Dar al-

Kutub al-Ilmiyah, 1993), I, h. 44.  
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dan kata imamiyah yang berkonotasi makna dinisbahkannya 

kepada kata imam dan atau kata imamah 54 Dari sisi dapat 

dikatakan bahwa kata imam dan atau imamah berkonotasi 

makna segala sesuatu yang menjadi ikutan sebagai petunjuk atau 

pedoman yang diperpegangi.  

 Dari sudut eksegisis, menurut Abdul Jabbar, imamah 

adalah istilah yang diberikan kepada seorang yang memegang 

kekuasaan politik dan otoritas keagamaan untuk mengatur 

kepentingan dan kemashlahatan umat. Pengertian ini di dasarkan 

pada makna dasar kata imamah yaitu al-I'timam yang berarti 

mengikuti dan mentaati.55 al-Mawardi56 berkata: 

"Kepemimpinan (imamah) sebagai pengganti kenabian dalam 

memelihara agama dan mengatur dunia serta menetapkannya 

pada orang yang akan menegakkannya di tengah-tengah umat 

wajib hukumnya menurut ijma." Ibnu Khaldun57 berkata: 

"Menetapkan pemimpin itu wajib. Tentang wajibnya telah 

ditetapkan oleh ijma para sahabat dan tabi'in. Para sahabat ketika 

Rasulullah saw. wafat, segera melakukan baiat kepada Abu 

Bakar dan menyerahkan urusan kepadanya. Begitu pula pada 

setiap zaman tidak pernah masyarakat tidak mempunyai imam. 

                                                           
54Al-Raqhib al-Ashfahaniy, Mufradāt li Alfaz al-Quran, (Damsik: 

Dār al-Qalam, 1992), h. 87.  
55 Abd. Jabbar, al-Mughni fi Abwab al-Taulhid wa al-Adl, (Kairo: 

al-Dār al-Mishriyyah li al-Ta'lif wa la-Tarjamah, 1965), h. 146. 
56Abu al-Hasan Ali bin Muhammad Habib al-Bushriy al-Mawardi, 

al-Ahkamal-Sultaniyah, h. 5. 
57lbnu Khaldum, Mukhaddimah Ibnu Khaldun, (Dimasq: Dar al-Ilm, 

t. th.), h. 324.  
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Dengan demikian kuatlah keterangan wajibnya mempunyai 

pemimpin (imam)."  

 Pada tempat lain al-Jazairy.58 Ia berkata: "sepakat 

semua imam mazhab bahwa kepemimpinan hukumnya wajib. 

Tidak boleh tidak bagi kaum muslimin untuk mempunyai 

pemimpin dalam menegakkan syiar-syiar Islam dan 

membebaskan orang-orang teraniaya dari orang-orang yang 

menganiaya. Tidak boleh juga di seluruh dunia Islam pada saat 

yang bersamaan ada dua imam, baik mereka bersepakat atau 

berbeda.” Pandangan yang senada dikemukakan oleh 

Khomeiny,59 ia berkata: "Sesungguhnya hukum-hukum Allah 

baik hukum yang berkaitan dengan kekayaan, politik maupun 

hak-hak, tidak dihapuskan, tetapi tetap hukum-hukum Allah 

baik hukum yang berkaitan dengan kekayaan, politik maupun 

hak-hak, tidak dihapuskan, tetapi tetap laku sampai hari kiamat, 

Kekalnya hukum-hukum itu memerlukan pemerintahan (al-

Hukamah) dan kepemimpinan (wilayah) yang menjamin 

terpeliharanya undang-undang Ilahi dan pelaksanaannya. 

Karena memelihara sistem termasuk kewajiban yang penting 

dan merusak urusan kaum muslimin termasuk hal yang tercela, 

maka semua itu tidak bisa tegak atau diatasi kecuali dengan 

adanya pemimpin dan pemerintahan." 

Berdasarkan penelusuran penggunaan term imam, 

aimmah dan atau imamah dalam hadis nabawi, penulis ingin 

tegaskan bahwa term imam lebih banyak digunakan dalam 

                                                           
58Al-Jaziriy, al-Fqh 'ala Mazahib al-arbab, (Mish: Dar al-Fkr, t.th.), 

h.45.  
59Murthada Muthahhari, Master and Mastership. Diterjemahkan 

oleh Jalaluddin Rahmat dengan judu Kepemimpinan Islam (Banda Aceh: Gua 

Hira, 1991), h. Vii. 163. 
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konteks imam shalat (pemimpin shalat), namun juga tetap 

ditemukan penggunaan kata imam tersebut dalam konteka 

pemimpin politik, seperti hadis yang menjelaskan tentang imam 

yang adil سبعة يظلمهم الله يوم القيامة : إمام عادل ". Sedang term aimmah 

lebih banyak digunakan dalam pengertian pemimpin politik, 

seperti ditemukan pada matan hadis “ الائمة من قريش   enggunaan؛  .”

term imamah juga ditemukan penggunaannya dalam hadis 

nabawi dengan menunjuk makna kepemimpinan ibadah dan 

kepemimpinan politik. Dengan demikian, dapat ditegaskan 

bahwa muatan term imam, aimmah dan imamah dalam konteks 

hadis nabawi mencakup kepemimpinan religius-spiritual dan 

sosial-kemasyarakat dan politik. Cakupan pengertian yang 

demikian, juga ditemukan dalam konsepsi al-Qur’an tentang 

imamah.60 Dengan demikian konsepsi yang terkandung dalam 

term imam, aimmah, baik penggunaannya dalam al-Qur’an dan 

hadis nabawi memiliki konotasi makna yang sama dan sejalan. 

Hal ini membuktikan adanya keterkaitan fungsional antara al-

Qur’an dengan hadis nabawi. Di antara hubungan fungsional 

tersebut adalah sunnah Rasulullah dan atau hadis nabawi 

berfungsi sebagai penguat al-Qur’an. Selain itu, dalam hadis 

nabawi ditemukan pula penggunaan term imam dan atau 

aimmah dalam pengertian pemimpin politik yang berada pada 

wilayah kebenaran dan sebagian lainnya berada pada wilayah 

kebatilan. Tegasnya ada imam yang memimpin kebenaran. 

Fenomena yang sama ditemukan dalam al-Qur’an.  

Berdasarkan analisis semantik dan beberapa pendapat 

tentang kepemimpinan politik di atas, maka dapat ditegaskan, 

                                                           
60Lebih lanjut lihat Ahmad Mujahid, Ummah dan Imamah dalam al-

Qur’an, (Tesis), (Makassar: IAIN Alauddin, 1990), h. 142- 145. 
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setidaknya menurut ulama-ulama di atas bahwa imam atau 

aimmah adalah pemegang kepemimpinan politik yang menjadi 

ikutan dan teladan umatnya. Umat bergerak bersama imamnya 

menuju arah yang sama dibawa kepemimpinan politik imam. 

Selain itu dapat pula ditegaskan bahwa eksistensi kepemimpinan 

politik dalam Islam sangat urgen dan secara sosio-politik sangat 

dibutuhkan. Dikatakan demikian, selain karena kepemimpinan 

politik merupakan warisan kenabian, juga tugas menegakkan 

hukum-hukum Allah di atas bumi dan memakmurkannya, 

menegakkan keadilan dan kebenaran, membela kaum 

mustadh‘afin merupakan tanggung jawab pemimpin politik 

bersama umatnya.  

Istilah khalifah, khulafa' dan atau khilafah berakar pada 

huruf kha, lam dan fa. Kata yang berakar pada ketiga huruf 

tersebut, secara etimologis mengandung 3 makna pokok yaitu; 

pertama, sesuatu yang datang kemudian menggantikan sesuatu 

yang terdahulu; kedua, belakang lawan dari depan; dan ketiga, 

perubahan.61 Ketiga makna pokok tersebut memiliki keterkaitan 

yang sangat erat, yakni dengan mengatakan pengganti datang 

belakangan dan pergantian tersebut dimaksudkan untuk 

menciptakan perubahan kearah yang positif dan atau ke yang 

lebih positif. Dari sudut leksikologis istilah khalifah 

mengandung makna penguasa yang agung (al-sultan al-

a'dham).62 Al-Ashfahani mengatakan, kata khalifah bermakna 

menggantikan yang lain, baik karena yang digantikan itu tidak 

ada di tempat, kematian, dan atau sudah tidak memiliki 

                                                           
61Abu Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariyyah, Mu’jam Maqayis 

al-Lughah,  h. 200. 
62Ibrahim Anis, Mu’jam al-Wasith, h. 251. 
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kemampuan atau sudah lemah, suatu penghormatan yang 

diberikan kepada si pengganti. Dalam makna yang terakhir 

inilah mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi.63 

Dari sisi ini dapat dikatakan bahwa kekhalifahan adalah suatu 

bentuk penghormatan yang diberikan Allah kepada manusia.  

Kata lain, selain dari ketiga bentuk kata di atas, yang 

mengandung konotasi makna khalifah adalah kata istakhlafa-

yastakhlifu-istikhlaf-mustakhlif. Derivasi kata ini sewazan 

dengan kata istaf’ala-yastafilu-istif’alan yang mengandung 

makna menjadikan.64 Dengan demikian kata istakhlafa 

menunjuk makna menjadikan khalifah.  

Kandungan makna kebahasaan dari term khalifah dan 

segala bentuk derivasinya di atas ternyata ditemukan 

penggunaannya dalam hadis-hadis nabawi, seperti akan 

dikemukakan dalam pembahasan selanjutnya. Selain itu patut 

pula ditegaskan bahwa kandungan makna yang termuat dalam 

term khalifah dan segala bentuk derivasinya memiliki kesamaan 

dengan kandungan makna yang termuat dalam term imam dan 

segala bentuk derivasinya yaitu makna kepemimpinan politik, 

hanya saja tampaknya term yang pertama lebih digunakan dalam 

konsepsi makna kepemimpinan politik dan tidak digunakan 

dalam makna kepemimpinan religius-spiritual secara khusus. 

Konotasi makna term khalifah yang ditemukan dalam 

hadis nabawi sejalan dengan kandungan makna term tersebut 

yang ditemukan dalam al-Qur’an. Hanya saja bentuk derivasi 

                                                           
63Al-Raghib al-Ashfahaniy, Mufradat li Alfaz al-Qur’an, h. 

294.  

 64Ibrahim Anis, Mu’jam al-Wasith, 251. 
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khala'if yang merupakan bentuk jamak dari kata khalifah tidak 

ditemukan penggunaannya dalam hadis sementara dalam al-

Qur’an ditemukan. Dalam hadis nabawi bentuk jamak dari 

khalifah yang digunakan adalah khulafa’. Berdasarkan uraian 

semantik terhadap kata khalifah dan penggunaanya dalam hadis 

nabawi, maka dapat ditegaskan secara khusus bahwa term 

tersebut menunjuk makna kepemimpinan politik.  

Dari sudut eksegisis, baik al-Sayuthi, Ibnu Katsir 

maupun al-Qurthubi mengartikan kata khalifah dengan makna 

kepala pemerintahan Islam. Pendapat lain dikemukakan oleh al-

Syaukani yaitu kepemimpinan para nabi secara bergantian untuk 

menegakkan hukum Tuhan; sedang al-Nawawi mengartikannya 

dengan makna raja-raja dan nabi-nabi sebagai pemerintah.  

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditegaskan bahwa 

term khalifah, baik yang ditemukan penggunaannya dalam al-

Qur’an maupun dalam hadis nabawi menunjuk konotasi makna 

kepala pemerintahan politik atau pemegang kekuasaan politik 

(pemimpin politik). Dengan demikian yang dimaksud dengan 

tema di atas adalah upaya menemukan konsepsi kepemimpinan 

politik dalam hadis nabawi, dengan cara menelusuri term-term 

yang menunjuk makna kepemimpinan politik dalam hadis 

nabawi beserta matan hadis-hadisnya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan bahwa 

kepemimpinan politik umat Islam adalah kepemimpinan berakar 

pada prinsip kepemimpinan kenabian (nubuwah). Dengan 

demikian, kepemimpinan politik Islam bertanggung jawab atas 

tugas-tugas kenabian dan kerasulan yang ditinggalkan Nabi saw. 

setelah beliau wafat. Dengan kata lain pemimpin politik Islam 

selain berperan sebagai pemimpin sosial-politik, juga berperan 

sebagai pemimpin keagamaan, bahkan dapat ditegaskan bahwa 
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ajaran-ajaran keagamaan mesti diwujudkan dalam bentuk 

budaya dan tradisi sosial kemasyarakatan. Artinya nilai 

agamalah yang mewarnai kehidupan sosial umat manusia. Oleh 

karena itu dalam kepemimpinan Islam tidak dikenal pemisahan 

antara urusan sosial dan agama. Dalam al-Qur’an dan hadis, 

urusan sosial-politik dan keagamaan adalah satu kesatuan yang 

tak terpisahkan. Itulah sebabnya ajaran-ajaran tentang sosial 

kemasyarakatan dan politik lebih banyak ditemukan dalam 

kandungan al-Qur’an dan tentunya juga hadis-hadis Nabi saw.  

Kepemimpinan politik Islam diikat oleh prinsip-prinsip 

kepemimpinan nubuwah antara lain: a. Prinsip keummatan, b. 

prinsip persaudaraan kemanusia dan persatuan sosial 

kemasyarakat, c. prinsip kebebasaan dan pembebasan, d. prinsip 

keadailan dan kedamaian serta penegakan hukum, e. prinsip 

ketaatan dan lain-lain. Dari hasil penelitian tersebut, penulis 

ingin tegaskan bahwa apa yang telah dibangun Nabi saw. di 

Madinah dengan Piagam Madinahnya yang memuat beberapa 

prinsip kehidupan sosial kemasyarakatan sangat relevan dengan 

masa kekinian bahkan masa akan datang. Dikatakan demikian 

karena muatan prinsip sosial politiknya sangat universal dan 

sarat dengan muatan keagamaan dan kemanusiaan secara satu.  

 

C. Dalam Mengemban Amanah 

 Pemimpin (kepala negara) adalah pemegang kekuasaan 

tertinggi dalam negara, oleh karenanya ia mengemban amanah 

Allah dan kekuasaannya bersifat nisbi dan temporer yang kelak 

harus dipertanggungjawabkan dihadapan-Nya. Dalam QS. Al-

Nisa/4 : 58 Allah memerintahkan para penguasa menyampaikan 

amanah kepada yang berhak; 
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َ إنِذ  ْ  ٱللّذ وا ن تؤَُدُّ
َ
مُركُُمأ أ

أ
مََٰنََٰتِ يأَ

َ َ  ٱلۡأ تُم بيَۡأ لهَِا وَإِذَا حَكَمأ هأ
َ
إلَََِٰٓ أ

ِ  ٱلۡذاسِ  ن تََأكُمُواْ ب
َ
لِ  أ َ إنِذ  ٱلأعَدأ ا يعَِظُكُم بهِِ  ٱللّذ َ إنِذ  ۦٓۗ نعِمِذ كََنَ  ٱللّذ

َۢا بصَِيٗۡا    ٥٨سَمِيعَ

Terjemahnya: 

 Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 

(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha melihat.65 

Menurut nukilan al-Suyuthi dari Ibn Abbas, ayat di atas 

diturunkan berkenaan dengan kasus kunci Ka'bah berada dalam 

kekuasaan Usman bin Talhah yang terjadi pada pembukaan kota 

Mekkah tahun 8 H, peristiwa tersebut bermula ketika Rasulullah 

saw. meminta kunci Ka'bah dari Usman. Ketika yang terakhir ini 

mengulurkan tangannya untuk menyerahkan kunci, al-Abbas 

minta kepada Nabi agar kekuasaan atas kunci itu diserahkan 

kepadanya sehingga ia dapat menghimpunkan kekuasaan 

tersebut dengan kekuasaan memberi air minum kepada jama'ah 

haji (al-Siqayah), karena permintaan ini Usman pun menahan 

untuk menyerahkan kunci tersebut, setelah Nabi saw. meminta 

ketiga kalinya Usman menyerahkan kunci tersebut sambil 

berkata: inilah dia dengan amanat Allah. Nabi saw pun lalu 

                                                           
65Kementerian  Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 

128. 
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memasuki Ka'bah dan setelah keluar, ia bertawaf mengelilingi 

Ka'bah. Kemudian turunlah jibril membawa wahyu. Nabi saw. 

pun memanggil Usman dan menyerahkan kembali kunci Ka'bah 

tersebut.66 

Sesuai dengan sebab turunnya ayat, maka ayat tersebut 

berlaku secara khusus yaitu kewajiban para penguasa 

menunaikan amanah yang dipercayakan kepadanya. Abd Muin 

Salim mempertegas bahwa klausa tersebut bermakna khusus, 

yaitu kewajiban para pejabat untuk menunaikan yang diberikan 

kepada mereka yaitu kekuasaan politik.67  

 Berdasarkan perilaku Usman dengan menyerahkan 

kunci Ka'bah kepada Rasulullah saw menggambarkan sebuah 

tanggung jawab dalam mengemban amanah, pada satu sisi. 

Namun pada sisi lain, Usman pada akhirnya menyerahkan kunci 

Ka'bah tersebut kepada Rasulullah saw. atas dasar aplikasi 

ukhuwah, meskipun Rasulullah saw. mendapat teguran dari 

Allah. Meskipun berdasarkan asbab al-nuzul khusus berlaku 

kepada penguasa bukan berarti bahwa tidak berlaku umum 

kepada semua orang yang dipercayakan memegang amanah, 

baik kepada penguasa maupun kepada semua orang secara 

umum. 

Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada yang 

berhak untuk dijaga  dan dikembalikan baik diminta atau tidak 

oleh pemiliknya apabila tiba saatnya. Amanah adalah lawan dari 

                                                           
66'Abd Rahman bin Jalal al-Din al-Suyuthi, al-Dur al- Mansur fi al-

Tafsir al-Mansur, Juz II (Beirut ; Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 570.  
67Abd. Muin Salim, Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik 

dalam al-Qur’an, h.201      
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khianat. Ia tidak diberikan kecuali kepada orang yang dapat 

dipercaya menjaga  dengan baik apa yang diberikan 

kepadanya.68 

Amanah adalah asas keimanan berdasarkan sabda Nabi 

saw., tidak ada iman bagi yang tidak memiliki amanah. لا إمان لمن

 Amanah tersebut membutuhkan kepercayaan dan ."لا أمانة له 

kepercayaan itu melahirkan ketenangan batin yang selanjutnya 

melahirkan keyakinan.  

Ayat ini menggunakan bentuk jamak  yakni أمانات dari 

kata أمانة. Karena amanah bukan sekadar sesuatu yang bersifat 

material, tetapi juga non-material dan beberapa macam amanah, 

yang  diperintahkan Allah agar ditunaikan.  Pertama; amanah  

manusia dengan rab-Nya (Allah), yaitu berjanji melaksanakan 

semua perintahNya dan menjauhi segala laranganNya.  Kedua;  

amanah manusia dengan sesama manusia lainnya, yakni 

mengembalikan titipan itu kepada pemiliknya, tidak menipu dan 

menjaga rahasia dan lainnya yang wajib ditunaikan kepada 

seluruh umat manusia. Termasuk keadailan umara terhadap 

rakyatnya, keadilan ulama bersama  dengan orang awam seperti 

memberi petunjuk dalam masalah aqidah dan perbuatan-

perbuatan yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. 

Juga keadilan suami terhadap istrinya serta menjaga rahasian 

rumah tangga. Ketiga; amanah manusia dengan dirinya sendiri 

yakni memilihkan buat dirinya apa yang terbaik dan bermanfaat 

bagi agama dan dunia serta mendahulukan amalan-amalan yang 

tidak merusak kehidupan akhirat dan dunianya.69 Contoh 

                                                           
68 M.Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan 

Keserasian alQur’an, Volume 2, h. 581. 
69 Ahmad Mushthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Juz V, 

h.70 
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amanah yang ketiga; tidak membiarkan dirinya menderita 

kesakitan, harus mengikuti petunjuk dokter apabila sakit, 

dengan tidak makan dan minum sesuatu yang membahayakan 

dirinya. Memilihkan makanan yang baik halalan thayyiban. 

Minuman keras dihindari sebab merusak kesehatan dan dilarang 

agama. Apabila ada seseorang yang tidak memperhatikan apa 

yang terbaik bagi dirinya, maka ia termasuk tidak amanah 

terhadap dirinya sendiri. 

Amanah itu lebih luas cakupannya dari pada keadilan, 

oleh karena itu perintah menunaikan amanah dalam surah al-

Nisa/4:58 di dahulukan dari pada perintah menetapkan hukum 

secara adil. Keadilan adalah bagian dari pada amanah. Apabila 

seseorang menetapkan hukum secara adil, maka sudah pasti  ia 

telah menunaikan atau menjalankan amanah. 

Ketika memerintahkan untuk menetapkan hukum 

dengan adil, ayat ini memulainya dengan menyatakan; apabila 

kamu menetapkan hukum di antara manusia. Tetapi 

sebelumnya, ketika memerintahkan menunaikan amanah, 

redaksi semacam ini tidak ditemukan. Ini mengisyaratkan bahwa 

setiap manusia telah menerima amanah secara potensial sebelum 

kelahirannya dan secara aktual sejak dia akil balig. Allah 

berfirman dalam QS al-Ahzab/33: 72 : 

اِنَّا عَرَضْنَا الْْمََانَةَ عَلىَ السَّمٰوٰتِ وَالْْرَْضِ وَالْجِباَلِ فاَبَيَْنَ انَْ يَّحْمِلْنهََا 

نْسَانُُۗ انَِّهٗ كَانَ ظَلوُْمًا   جَهُوْلًْا وَاشَْفقَْنَ مِنْهَا وَحَمَلهََا الِْْ

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada 

langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya 

enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir 

tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu 
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oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim 

lagi sangat bodoh”.  

Allah menawarkan amanah  kepada langit, bumi dan 

gunung, tetapi mereka menolak untuk memikulnya,  begitu 

beratnya amanah, tetapi manusia menerima karena sanggup 

memikulnya, alangkah bodohnya manusia. Allah membebankan 

amanah keapda manusia karena Dia melihat ada potensi pada 

manusia dapat menunaikan amanah, meskipun berat.  

  Untuk menetapkan hukum bukanlah wewenang setiap 

orang. Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat 

melaksanakannya, antara lain; pengetahuan tentang hukum dan 

tatacara menetapkannya, serta kasus yang dihadapi harus jelas.  

Bagi yang memenuhi syarat untuk menetapkan hukum, 

kepadanyalah ditunjukan perintah pada ayat al-Nisa/4:58 

tersebut di atas, yaitu kalian harus menetapkan hukum dengan 

adil.  

Ayat di atas, ketika memerintahkan untuk menunaikan 

amanah, ditekankannya bahwa amanah tersebut harus 

ditunaikan kepada ( أهلها ) ahliha yakni pemiliknya, dan ketika 

diperintahkan menetapkan hukum dengan adil, dinyatakannya 

apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia. Ini berarti 

bahwa perintah berlaku adil itu ditujukan terhadap manusia 

secara keseluruhan. Dengan demikian, baik amanah maupun 

keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan 

agama, keturunan atau ras. 

Dalam konteks kekuasaan negara perkataan amanah itu 

dapat dipahami sebagai suatu pedelegasian atau pelimpahan 

wewenang dan karena itu, kekuasaan dapat disebut sebagai 

mandat yang bersumber atau berasal dari Allah.  
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Kekuasaan dalam Islam adalah suatu karunia atau nikmat 

Allah yang merupakan suatu amanat kepada manusia untuk 

dipelihara dengan sebaik-baik sesuai dengan prinsip dasar yang 

telah ditetapkan dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasul-Nya. 

Kekuasaan itu kelak harus dipertanggungjawabkan kepada 

Allah.70 

Kekuasaan merupakan rahmat dan nikmat Allah artinya 

ia merupakan nikmat dan kebahagiaan baik bagi yang menerima 

kekuasaan itu (penguasa) maupun bagi rakyatnya. Ini dapat 

terjadi apabila kekuasaan itu diimplementasikan menurut 

petunjuk al-Qur’an dan sunnah Nabi saw. Sebaliknya kalau 

kekuasaan itu diterapkan dengan cara yang menyimpang atau 

bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam al-Qur’an dan 

tradisi Nabi saw. karunia atau nikmat Allah. Dalam keadaan 

seperti ini, kekuasaan bukan lagi merupakan karunia atau nikmat 

Allah, melainkan bencana dan laknat Allah.71 

Karena kekuasaan adalah amanah dan setiap amanah 

wajib disampaikan kepada yang berhak menerimanya, maka 

kekuasaan wajib disampaikan kepada mereka yang berhak 

menerimanya.72 Dalam arti dipelihara dan dijalankan atau 

                                                           
70M. Daud Ali, et. all, Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan 

Pelitik (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), h. 116. A. Rahman Zainuddin, 

"Pokok-pokok Pemikiran Islam dan Masalah Kekuasaan Politik" dalam 

Miriam Budiarjo, et. al, Aneka Pemikiran tentang Kekuasan dan Wihan 

(Jakarta : Sinar Harapan, 1984), h. 171-204. 
71 Rahman Zainuddin, "Pokok-pokok Pemikiran Islam dan Masalah 

Kekuasaan Politik" dalam Miriam Budiarjo, et. al, Aneka Pemikiran tentang 

Kekuasan dan Wihan, h. 193. 
72Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukm Suatu Studi Tentang 

Prinsip-prinsipnya dari Segi Hukm Islam Implementasinya pada Periode 

Negara Madinah Masa Kini (Cet I; Jakarta : Bulan Bintang, 1992), h. 80. 
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diterapkan dengan sebaik-baik sesuai dengan prinsip- prinsip 

Islam yang digariskan dalam al-Qur’an dan sunnah Nabi. 

Penyampaian amanah dalam konteks kekuasaan mengandung 

suatu implikasi bahwa ada larangan bagi pemegang amanah itu 

untuk melakuakn penyalahgunaan yang ia pegang.  

Prinsip di atas ditegaskan oleh Rasulullah saw. dalam 

suatu ucapannya kepada seorang sahabatnya yang bernama Abu 

Dzar, Nabi berkata:  

 وإنها: يآابازرإنك ضعيف قال رسول اللَّه صلي اللَّه عليه وسلم أن عن ابي ذر
 73ه فيهاعليخذهابتهاوادي الذي  يوم القيامةحزئ وندامةالامنإنهاامانةو 

Artinya:  

Diriwayatkan dari Abu Zar bahwa Rasulullah saw. 

bersabda: Hai Abu Zar! Engkau adalah seorang yang 

lemah dan sesungguhnya jabatan sebagai pemimpin 

adalah amanah yang berat dan kelak pada hari kiamat ia 

akan menjadi penyebab kehinaan dan penyesalan kecuali 

bagi orang yang mengambilnya dengan cara yang benar 

dan melunasi kewajiban-kewajiban yang harus 

dipikulnya.74 

Dalam hadis di atas, jabatan sebagai pemimpin 

dimaksudkan adalah pemimpin formal yang berkaitan dengan 

jabatan kenegaraan atau jabatan pada instansi pemerintah. 

Jabatan sebagai pemimpin dalam hadis ini tentu tidak terbatas 

pada pemimpin tertinggi dalam suatu srtuktur pemerintahan, 

                                                           
73 Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih 

Muslim, Juz, h.187. 
74Terjemahan Penulis74 
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tetapi juga bagi setiap orang yang diserahi kekuasaan yang 

berkaitan dengan jabatan itu. Pengertian ini dapat dihubungkan 

dengan hadis lain seperti;  

بَةُ بْنُ سَعِيد   نُ رُمْح  حَده ثَ نَااللهيْثُ عَنْ نََفِع  عَنْ حَده ثَ نَاليَْثٌ ح و حَده ثَ نَامَُُمهدُ بْ حَده ثَ نَا قُ تَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ألاكَُلهكُمْ راَع  وكَُلهكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيهتِهِ فاَلْأ  ابْنِ عُمَرَعَنْ النهبِِِ  مِيراُلهذِي صَلهى اللَّه

هُمْ وَالْمَرْأةَُ  س راععَلَى النها وَهُوَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيهتِهِ وَالرهجُلُ راَع  عَلَى أهَْلِ بَ يْتِهِ وَهُوَمَسْئُولٌ عَن ْ
هُمْ وَالْعَبْدُ راَع  عَلَى مَالِ سَيِِدِهِ وَهُوَمَسْئُولٌ عَنْهُ راَعِيَ  ةٌعَلَى بَ يْتِ بَ عْلِهَاوَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌعَن ْ

  .75كُمْ راَع  وكَُلهكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيهتِهِ له أَلافَكُ 
Artinya:  

Diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi saw. ia bersabda: 

Ingatlah, kalian adalah pemimpin, dan kalian akan 

dimintai pertanggungjawaban dari yang dipimpinnya. 

Penguasa atas rakyat adalah pemimpin, dimintai 

pertanggungjawaban atas rakyatnya, laki-laki pemimpin 

dalam  rumah tangganya, dan akan dimintai 

pertanggungjawaban terhadap keluarga yang 

dipimpinnya. Perempuan adalah pemimpin dalam rumah 

suaminya dan anak-anaknya, dan akan dimintai 

pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya, dan 

hamba adalah pemimpin atas harta tuannya, dan akan 

ditanyai dari yang dipimpinnya. Ingatlah kalian adalah 

pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban dari 

yang dipimpinnya.76 

                                                           
75   Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim, Juz 

II,, h. 187-188 
76Terjemahan Penulis 

 



181 
 

Secara eksplisit dalam hadis di atas Nabi  saw 

mengkualifikasikan bahwa setiap muslim adalah pemimpin 

dalam arti formal dan non formal.77  

Jabatan pemimpin yang mengemban kekuasaan itu 

adalah suatu amanah yang berat karena ia dituntut kelak di 

akhirat untuk mempertanggungjawabkan dihadapkan Allah.78 

Pertanggungjawaban seorang pemimpin berkaitan dengan 

sejauh mana ia telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya 

dalam hubungannya dengan kekuasaan yang dipegangnya.  

Dengan demikian Nabi mengingatkan bahwa jabatan 

sebagai pemimpin selalu diiringi pertanggungjawaban terhadap 

kewajiban-kewajibannya. Hal ini berarti bahwa dalam Islam 

seorang pejabat negara yang memegang kekuasaan, memegang 

pula kewajiban dan kewenangan.  

Abu Bakar al-Siddieq pernah berkata: barangsiapa 

menjadi pemimpin, maka dia adalah orang yang paling panjang 

hisabnya di hari kiamat dan paling besar azabnya, dan 

barangsiapa yang tidak menjadi pemimpin, maka dia adalah 

yang paling ringan hisabnya dan paling sedikit azabnya, sebab 

orang-orang yang menjadi pemimpin adalah orang yang paling 

dekat kemungkinannya untuk bertindak zalim terhadap kaum 

mukmin, maka sesungguhnya ia telah melanggar perjanjiannya 

dengan Allah dan mengkhianatinya.79  

                                                           
77Pemimpin dalam arti formal ialah setiap orang yang menduduki 

suatu jabatan dalam struktur pemerintahan. Sedangkan dalam arti non formal 

adalah setiap orang yang memegang pimpinan, baik sebagai kepala keluarga 

maupun sebagai pemimpin masyarakat. 
78Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukm Suatu Studi Tentang 

Prinsip-prinsipnya dari Segi Hukum Islam Implementasinya pada Periode 

Negara Madinah Masa Kini ,  h. 81. 
79Abu A ‘la al-Maududi, Khalifah wa al-Muluk, h. 99. 
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Ayat di atas juga mengandung perintah menegakkan 

keadilan لوإذاحكمتم بين الناس أن تحكموابالعد  apabila kekuasaan itu 

dihubungkan dengan keadilan, maka dalam Islam implementasi 

kekuasaan negara melalui suatu pemerintahan yang adil 

merupakan suatu kewajiban penguasa. Kekuasaan harus selalu 

didasarkan kepada keadilan, karena prinsip keadilan dalam 

Islam meliputi posisi yang sangat berdekatan dengan takwa. 

Sedangkan takwa merupakan suatu tolok ukur untuk 

menempatkan seorang manusia yang beriman pada posisi yang 

paling tinggi dalam pandangan Allah yang di namakan sebagai 

orang yang termulia di antara manusia sebagaimana ditegaskan-

Nya dalam QS. Al-Hujurat /49: 13;  

هَا يُّ
َ
َٰٓأ نثَََٰ وجََعَلأنََٰكُمأ شُعُوبٗا  ٱلۡذاسُ  يَ

ُ
ِن ذَكَرٖ وَأ نََٰكُم م  إنِذا خَلقَأ

رَمَكُمأ عِندَ  كأ
َ
ْۚٞ إنِذ أ ِ وَقَبَائٓلَِ لِتَعَارَفُوٓا ۚٞ إنِذ  ٱللّذ َٰكُمأ تأقَى

َ
َ أ عَليِمٌ  ٱللّذ

  ١٣خَبيِۡٞ 

Terjemahnya:  

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu 

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan 

menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan  bersuku-suku 

supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 

orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 

orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.80 

                                                           
80Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya,, h. 847. 
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Perkataan atqakum dalam ayat ini mengandung makna 

orang yang paling bertaqwa. Maka dapat dipahami bahwa 

seorang penguasa yang menegakkan keadilan berarti ia telah 

mendekatkan dirinya pada posisi taqwa yang akan 

menghantarkannya pada derajat tertinggi di sisi Allah.  

Al-Maududi menegaskan bahwa pemerintah dan 

kekuasaannya serta kekayaannya adalah amanat Allah, dan 

kaum muslimin yang harus diserahkan penanganannya kepada 

orang-orang yang takut kepada Allah, bersifat adil dan benar-

benar beriman, dan tidak seorang pun berhak menggunakannya 

dengan cara-cara yang diragukan atau demi kepentingan 

pribadi.81 

Setiap kekuasaan yang dilakukan yang dilaksanakan 

dengan adil dipandang dari sudut Islam akan merupakan rahmat 

dan kesejahteraan bagi setiap orang termasuk bagi penguasa itu 

sendiri. Sebaliknya jika kekuasaan itu diterapkan secara zalim, 

maka kekuasaan itu akan menjadi bumerang dalam bentuk 

bencana, malapetaka dan laknat dari Allah, yang akibatnya tidak 

akan terlepas bagi penguasa itu sendiri.  

 

D. Dalam Memperoleh Kekuasaan  

Cara mengangkat kepala negara yang telah terjadi dalam 

sejarah politik Islam pada garis besar ada tiga jalan yaitu:  

1. Memilih oleh mereka yang berhak memilih  

2. Penyerahan oleh khalifah terdahulu kepada puteranya 

atau seseorang familinya  yang lazim disebut waliyatul ahli (ke 

putera mahkota).  

                                                           
81Al-Maududi, Khalifah wa al-Muluk,  h. 87. 
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3. Perebutan jabatan khalifah oleh seseorang dengan 

kekerasan.82 

Ini adalah cara-cara yang telah terjadi sepanjang 

pelajaran sejarah Islam, sedangkan cara sepanjang ajaran Islam, 

jabatan kepala negara itu adalah haknya semua orang Islam. 

Karena itu, kaum muslimin berhak memilih khalifah, sesuai 

dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan prinsip ini.  

Al-Mawardi83 telah menitik beratkan yang pendapatnya 

pada kejadian sejarah, menjelaskan bahwa jabatan imamah 

terdiri dari dua jalan, yaitu:  

1. Dengan pemilihan ahlul hilli wal 'aqdi (orang cerdik 

pandai yang ditetapkan).  

2. Dengan janji penyerahan dari imam sebelumnya 

(sistem wilayatul ahdi atau ke putera mahkota).  

Terhadap kedua pegangan tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa kekuasaan dapat diperoleh dengan tiga cara:  

1. Pemilihan,  

2. Penyerahan,  

3. Kudeta.  

Ketiga cara ini dapat dilaksanakan dengan melihat alasan 

masing-masing: 1. Sistem Pemilihan  

Dalam perjalanan sejarah pengangkatan khulafa al-

Rasyidin dilakukan dengan cara pemilihan, sebagaimana telah 

dibahas pada bab II.  

Dari peristiwa sejarah ini dapat diambil suatu pelajaran 

bahwa sumpah setia (bai'at) untuk seorang kepala negara tidak 

                                                           
82A. Hasyimi, A. Hasyimi, Di Mana Letaknya Negara Islam, h. 178. 
83Abu al-Hasan Ali bin Muhammad Habib al-Bushriy al-Mawardi, 

al-Ahkamal-Sultaniyah loc.ci.t 
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akan terjadi, kecuali dengan menempuh proses pemilihan yang 

terdiri dari pada cerdik pandai dengan persetujuan dari calon itu 

sendiri, bahwa penunjukan oleh khalifah yang sedang berkuasa, 

pada hakekatnya adalah pencalonan yang harus disetujui oleh 

cerdik pandai.  

Di dalam al-Qur'an dan hadis tidak tercantum suatu 

peraturan tegas yang mengatur cara-cara pemilihan negara 

khalifah, kecuali perintah yang bersifat umum, seperti mensifati 

pekerjaan kaum musyawarah, juga Rasulullah tidak 

meninggalkan satu peraturan pun yang dapat dipakai oleh kaum 

muslimin waktu memilih khalifah mereka.  

Rasulullah saw. tidak bermaksud menetapkan sesuatu 

peraturan yang sifatnya hanya berlaku untuk zaman dan satu 

keadaan,  kemudian tidak sesuai dengan bermaksud 

membebankan kaum muslimin dengan perintah yang akan 

menyulitkan mereka dari waktu ke waktu.84 Menjadi kewajiban 

Nabi saw, untuk menyerahkan hal itu kepada kecakapan umat 

dan kecerdasan mereka, yang akan mengatur masalah pemilihan 

itu sesuai dengan zaman dan tempatnya masing-masing.  

Adapun jalan yang telah ditempuh pada zaman yang lalu 

ada tiga,85 yaitu: 

1. Pemilihan yang bersifat perundingan tanpa adanya calon 

seperti pemilihan dan pengangkatan khalifah Abu Bakar. 

2. Cara penunjukan hanya seorang calon dari khalifah terdahulu 

untuk diperundingkan, seperti pemilihan dan pengangkatan 

khalifah Umar. 

                                                           
84A. Hasyimi, Di Mana Letaknya Negara Islam, h. 182. 
85A. Hasyimi, Di Mana Letaknya Negara Islam,h.182 
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3. Cara penunjukan beberapa orang calon oleh khalifah 

terdahulu untuk dipilih salah seorang di antara mereka, 

seperti pemilihan dan pengangkatan khalifah Usman. 

 Menurut prinsip syari’at Islam bahwa pemilihan 

khalifah haruslah dengan musyawarah, QS. al-Syura’/42:38; 

ِينَ  ْ  وَٱلَّذ تَجَابوُا قاَمُواْ  ٱسأ
َ
ةَ لرَِب هِِمأ وَأ لَوَٰ رهُُمأ شُورَىَٰ بيَأنَهُمأ وَمِ  ٱلصذ مأ

َ
ا وَأ مذ

  هُمأ ينُفِقُونَ رَزقَأنََٰ 
Terjemahnya: 

 Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) 

seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan 

mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; 

dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami 

berikan kepada mereka.86 

Ayat ini menggambarkan bahwa setiap persoalan yang 

menyangkut masyarakat atau kepentingan umum, harus 

dimusyawarakan. Nabi mengambil keputusan setelah 

melakukan hal ini, karena prinsip musyawarah adalah suatu 

perintah dari Allah, sebagaimana digariskan dalam QS. Ali-

Imran /3:159; 

ِنَ  فَبمَِا َةٖ م  ِ رحَۡأ ا غَليِظَ  ٱللّذ ۖۡ وَلوَأ كُنتَ فَظًّ ْ لَ  ٱلأقَلأبِ لِۡتَ لهَُمأ وا  نفَضُّ
لكَِۖۡ فَ  فُ مِنأ حَوأ فِرأ عَنأهُمأ وَ  ٱعأ تَغأ رِ  لهَُمأ وشََاورِأهُمأ فِِ  ٱسأ مأ

َ فإَذَِا  ٱلۡأ
أ عََلَ  تَ فَتَوَكَّذ ِۚٞ عَزَمأ َ إنِذ  ٱللّذ ِ يَُبُِّ  ٱللّذ ِ أمُتَوَك    ١٥٩يَۡ ٱل

                                                           
86Kementerian  Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 

789. 
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Terjemahnya: 

 Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku 

lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu 

bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 

maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, 

dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. 

Kemudian apabila kamu telah membuladkan tekad, 

maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.87 

 Ayat kedua ini apabila dijadikan sebagai suatu garis 

hukum, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: Muhammad 

saw. wajib bermusyawarah dengan para sahabat dalam 

memecahkan setiap masalah kenegaraan, atau umat Islam wajib 

bermusyawarah dalam memecahkan setiap masalah kenegaraan. 

Kewajiban ini terutama dibebankan kepada penyelenggara 

kekuasaan negara dalam melaksanakan kekuasaan itu. 

 Kata musyawarah terambil dari kata شور  syawara yang 

pada mulanya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini 

kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang 

dapat diambil/dikeluarkan dari yang lain. Kata musyawarah 

pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan 

dengan makna dasar di atas.88 

Pada ayat ini, tiga sifat dan sikap secara berurutan 

disebut dan diperintahkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk 

beliau laksanakan sebelum bermusyawarah.  

                                                           
87Kementerian  Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 

103. 
88 M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan 

Keserasian al-Qur’an, Vol 2, h. 312 
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Pertama,  berlaku lemah lembut, tidak berkata kasar, dan 

tidak berhati keras. Seorang yang melakukan musyawarah, 

apalagi sengai posisi pemimpin, yang ia harus hindari ialah tutur 

kata yang kasar serta sikap keras kepala, karena jika demikian, 

mitra musyawarah akan meninggalkan. Petunjuk ini tersirat 

pada  penggalan ayat : ولوكنت فظاغليظ القلب لانفضوامن حولك  

Kedua, memberi maaf dan membuka lembaran baru. 

Tersirat potongan ayat  )فاعف عنهم ) "maaf" secara harfiah berarti 

"menghapus" memaafkan adalah menghapus bekas luka hati 

akibat perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. Hal ini perlu 

dilakukan karena tidak ada musyawarah  tanpa menghadirkan 

orang lain, sedangkan kecerahan pikiran hanya hadir bersamaan 

dengan sinarnya kekeruhan hati.  

Ketiga, permohonan magfirah kepada Allah, seperti 

ditegaskan oleh pesan pada salah satu potongan ayat di atas 

 89. واستغفرلهم

Ayat di atas juga mengisyaratkan tentang lapangan 

musyawarah yaitu  فى الأمر  fi al-amr yang diterjemahkan dengan 

"dalam urusan itu" dari segi konteks ayat ini,  dimaksudkan 

adalah urusan peperanagn. Karena itu, sebagian ulama 

membatasi musyawarah terbatas hanya pada urusan yang 

diperintahkan kepada Nabi saw. Pandangan ini tidak sejalan 

dengan beberapa ayat al-Qur’an.90 

                                                           
89M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan 

Keserasian al-Qur’an, Vol 2, h. 312- 314.. 
90M.Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan 

Keserasian al-Qur’an, Vol 2, h. 314.. 
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Sistem pemilihan yang dilaksanakan pada masa khulafa 

al-Rasyidin mencerminkan dalam aplikasi ukhuwah dalam 

kehidupan politik.  

2. Sistem Penunjukan  

Sistem penunjukan ini disebut pula dengan sistem 

wilayatul ahdi yaitu kepala negara yang sedang berkuasa 

menempatkan salah seorang di antara putera-puteranya atau 

kaum keluarganya yang lain untuk menjadi penggantinya kalau 

dia telah wafat.  

Sistem ini diperlakukan pada suatu negara yang 

berbentuk kerajaan, seperti yang diperlakukan Muawiyah yaitu 

menyerahkan kekuasaannya kepada puteranya Yazid.  

Berkaitan masalah ini, Ibnu Khaldun91 menyatakan 

bahwa imam tidak boleh dituduh buruk, sekalipun ia 

menyerahkan wilayatul ahdi kepada ayah atau puteranya, karena 

imam dipercaya untuk memperhatikan nasib rakyat selama 

hayat dan mengadakan persiapan-persiapan setelah dia mati. Hal 

ini berbeda dengan pendapat orang yang mengatakan bahwa 

tidak baik kalau imam menyerahkan wilayatul ahdi kepada ayah 

atau puteranya, atau pendapat orang mengkhususkan tidak boleh 

hanya kepada puteranya saja. Imam harus dijauhkan dari 

tuduhan yang demikian, terutama kalau memang alasan-alasan 

yang mengharuskan demikian, seperti adanya pertimbangan-

pertimbangan demi untuk menjadi atau untuk menolak 

kepentingan timbulnya kerusuhan.  

Hal itu, Ibnu Khaldun tidak menyetujui peralihan 

wilayatul ahdi khalifah kepada putera atau keluarga khalifah 

                                                           
91lbnu Khaldun, Mukaddimah Ibnu Khaldun, h. 372-374. 
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yang sedang berkuasa, sebagai prinsip, hanya boleh atas dasar 

pertimbangan pada waktu yang bersangkutan.  

Sehubungan masalah ini, al-Mawardi menjelaskan 

bahwa apabila imam bermaksud mengadakan janji penyerahan 

imamah, maka haruslah dia berusaha dengan sungguh-sungguh 

mencari orang-orang yang lebih patut dan memenuhi syarat, 

kalau telah jatuh pilihan imam setelah berijtihad kepada 

seseorang, kalau orang tersebut bukan anak bapaknya, maka 

bolehlah imam melakukan sendiri bai'at dan penyerahan janji 

kepadanya, sekalipun dia tidak bermusyawarah dengan 

seorangpun dari para pemilih.92 

Kalau akhirnya putera mahkota itu adalah hak atau 

bapaknya, maka terhadap boleh tidaknya imam melakukan bai'at 

sendiri, para ahli hukum berbeda pendapat;  

1. Imam tidak boleh sendirian melakukan akad bai'at untuk anak 

dan bapaknya, sebelum mengadakan musyawarah dengan 

para pemilih, sehingga mereka mengatakan bahwa : putera 

mahkota itu patut menjabat jabatan kepala negara.  

2. Imam boleh sendirian melakukan akad bai'at terhadap anak 

dan bapaknya, karena imam adalah amirnya umat, yang 

perintahnya berlaku untuk dan atas mereka. Maka hukum 

jabatan mengalahkan hukum turunan.  

3. Ini boleh sendirian melakukan akad bai'at kepada bapaknya 

dan tidak boleh kepada anaknya, karena tabi'at yang 

mendorong cinta anak lebih banyak dari tabi'at yang 

mendorong cinta ayah.93 

                                                           
92Ibnu Khaldun, Mukaddimah Ibnu Khaldun, h. 10. 
93Ibnu Kaldun,  Mukaddimah Ibnu Khaldun,h. 11. 
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Dalam hal ini tampaknya al-Mawardi menyetujui 

penyerahan wilayatul ahdi (keputera mahkotaan).  

Kedua pandangan tersebut di atas, tampaknya berbeda 

namun dapat dikompromikan bahwa penyerahan wilayatul ahdi 

dapat dilakukan dengan pertimbangan pada kondisi dan waktu 

tertentu. 

3. Perebutan Kekuasaan  

Sebagai ahli hukum Islam (fuqaha) membenarkan 

berkuasanya seorang dengan jalan perebutan kekuasaan dalam 

keadaan terpaksa untuk menghindarkan timbulnya fitnah yang 

lebih besar.94 Maksudnya bahwa perebutan kekuasaan boleh 

dilakukan apabila penguasa adalah seorang yang zalim atau 

fasik. Sehubungan dengan masalah ini Rasulullah saw. 

bersabda: 

وسلم قال انكم ستحرصون  عن ابي هريرةعن النبي صلى اللَّه عليه

 95ضعة .لمرستكون ندامةوحسرةيوم القيامةفنعمت االإمارةوإنها 

 

Artinya:  

Diriwayatkan dari abu Hurairah dari Nabi saw, bersabda 

: Sesungguhnya kamu sekalian nanti akan rakus (ambisi) 

kepada suatu jabatan, dan kamu akan menyesak dan 

mengeluh, maka sebaik-baiknya adalah orang yang 

menyusui anak dan  sejelek-jeleknya adalah orang yang 

menceraikan anaknya. 

Dalam pandangan Islam kata  مارةالا  (jabatan) merupakan 

suatu amanah dari Allah yang harus ditunaikan secara adil, jujur, 

                                                           
94A. Hasyimi, Di Mana Letaknya Negara Islam, h. 196. 
95Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalaniy, Fath al-Bari bi 

Syarh SahihBukhari, Juz(Beirut : Daral-Fikr, t.th.), h. 21. 
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tidak khianat atau curang dan harus dipertanggungjawabkan, 

bukan hanya kepada Allah bahkan juga kepada sesama manusia. 

Karena itu seseorang yang memahami dan mengahayati makna 

dari suatu jabatan, maka ia tidak akan berambisi untuk 

menggapainya, karena pada hakekatnya di balik jabatan itu ada 

suatu peringatan berupa ancaman pada hari kiamat. Dalam hal 

ini disebutkan salah satu hadis riwayat Abu Hurairah;  

  .96القيامةم اب يوندامة واوسطهاغرامة واخرهاعذلها الامارةاو

Artinya: 

Jabatan itu pada awalnya penyesalan, pertengahan 

adalah kerugian dan akhirnya adalah siksaan pada hari 

kiamat. 

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa dalam suatu 

jabatan terkandung suatu amanah yang sangat berat, tergelincir 

sedikit dari yang seharusnya orang bisa terjatuh ke lembah 

khianat, curang, menyeleweng, korupsi dan sebagainya. 

Secara tekstual hadis di atas, memberikan peringatan 

berupa ancaman bagi seseorang yang berambisi untuk 

menduduki suatu jabatan pada umumnya, karena dalam jabatan 

itu terkandung, hakekat amanah kepada Allah dan kepada 

sesama manusia. Secara kontekstual ancaman itu belum bersifat 

mutlak, artinya masih ada kemungkinan dapat dipahami untuk 

orang yang tidak memiliki keahlian dalam jabatan tersebut, serta 

keberlakuan hadis tersebut dipahami secara kondisional dan 

local.  

Akibat dari suatu perebutan kekuasaan, tunduk dan 

taatnya rakyat pada lahirnya kepada penguasa yang merebut 

                                                           
96 Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalaniy, Fath al-Bari, h. 22 
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kekuasaan itu dengan kekerasan, sekalipun dia memiliki syarat-

syarat kepemimpinan. Kalau sekiranya dengan menolak 

khalifah tangan besi tidak akan menimbulkan fitnah, atau hanya 

tetap dia berkuasa, maka wajib melawan khalifah tangan besi itu 

serta memecatnya dengan kekerasan.97 

Sebagian besar ahli hadis menyatakan dibolehkannya 

memprotes atau mengecam para penguasa yang zalim dengan 

ucapan yang hak (benar) di hadapannya, tetapi tidak dibolehkan 

melakukan pemberontakan terhadapnya meskipun ia 

menumpahkan darah rakyat tanpa hak dan melanggar hak-hak 

mereka serta melakukan perbuatan maksiat dan kefasikan secara 

nyata.98 Namun Abu Hanifah menyatakan bahwa keimanan 

seorang yang zalim bukan saja batal, tetapi lebih dari itu, 

dibolehkan melakukan pemberontakan terhadapnya.  

Abu Bakar al-Jassash menjelaskan mazhab Abu Hanifah 

dalam hal ini menyatakan bahwa: mazhab Abu Hanifah terkenal 

di mana-mana dalam hal memerangi para penguasa yang zalim 

dan menyimpang. Oleh sebab itu, al- Auza'i berkata: kita telah 

cukup menahan diri dan dapat menerima seluruh pendapat Abu 

Hanifah, sampai ketika ia datang kepada kita dengan membawa 

pedang (yakni pendapatnya tentang keharusan memerangi para 

penguasa yang zalim), maka hal itu tidak dapat diterima. Dalam 

hal ini Abu Hanifah berpendapat : bahwa amar ma'ruf dan nahi 

                                                           
97A. Hasyimi, Di Mana Letaknya Negara Islam, h. 196. 
98al-Asy'ariy, Maqalat al-Islamiyah, Jilid II (Cet. I; Mesir: al-

Nahdah al- Misriyah, t.th.), h. 125. 
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‘anil munkar wajib dilakukan pertama dengan ucapan, jika hal 

itu tidak dihiraukan, maka wajib dilakukan dengan pedang.99 

Abdul Aziz menyatakan bahwa sesungguhnya kaum 

muslim bukan syi'ah yang tidak ikut mempertahankan otoritas 

khalifah seperti itu, menentang al-khulafa al-Jawur atau Zalama 

(khalifah-khalifah yang tiranis atau zalim dalam memandang 

ketaatan kepada mereka sebagai kedurhakaan kepada Allah).100 

Berdasarkan pandangan tersebut di atas dapat memberi 

pengertian bahwa penguasa yang zalim atau fasik diperbolehkan 

melakukan pemberontakan kepadanya bahkan jabatannya boleh 

juga dicopot, dan tidak boleh mentaatinya karena ketaatan 

kepada mereka adalah dosa.  

 

E. Konsep Politik Dalam Al-Qur’an  

Pembicaraan tentang politik adalah wacana yang tetap 

aktual dan tak akan berkesudahan karena keberadaannya secara 

fungsional dengan keberadaan masyarakat itu sendiri. Selain itu 

konsep politik belumlah di sepakati, bahkan masih terdapat 

anggapan bahwa politik itu adalah sesuatu yang jelek, yakni 

sebagai tipu muslihat dan kelicikan dan karena itu harus di jauhi.  

Sebagai wacana pengkajian terhadap konsep politik 

Islami sangat diperlukan terutama dalam rangka pencarian 

konsep-konsep alternatif untuk menyongsong abad 21 setelah 

kegagalan demi kegagalan pemikiran politik humanis baik 

                                                           
99 Abu Bakar al-Jassash, Alhkam al-Qur’an, Juz I (Mesir : al-

Bahiyah, 1347 H), h. 81.  
100Abdul Aziz A. Sachedian, The Just Ruler (al-Sultan al-'Adl m Shi' 

tie Islam diterjemahkan oleh llyas Hasan dengan judul Kepemimpinan dalam 

Islam Persepektif Syi'ah (Cet. I; Bandng:Mizan, 1991), h. 155. 
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liberalisme, sosialisme dan komunisme. Dan pada sisi lain 

pemikiran politik Islami masih menjadi bahan polemik, 

sehingga masalah bagaimana wujud dari konsep politik Islam itu 

belum terjawab secara memuaskan. Apakah Islam mengenal 

sistem politik seperti di kenal dalam kajian-kajian ilmiah 

pendekatan empiris atau tidak. Jelas dalam al-Qur’an tidak di 

temukan kata siyasah yang di kenal sebagai padanan kata 

politik, tetapi al-Quran dan al-Sunnah memberikan prinsip-

prinsip dasar dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

Dengan pernyataan yang agak sedikit menyangsikan, 

Harun Nasution menyatakan bahwa persoalan pertama yang 

muncul berkecamuk dalam sejarah perkembangan Islam sebagai 

agama adalah persoalan politik. Ia mengatakan memang agak 

aneh, tapi persoalan politik bergulir begitu cepat menjadi 

persoalan teologi.101 Pernyataan tersebut diperjelas dengan 

mengemukakan data-data sejarah tentang persaingan merebut 

pengaruh diantara kabilah-kabilah di Mekah dan Yastrib.  

Apa yang dimaksud oleh Harun Nasution dengan 

persoalan politik?, Itu adalah sebuah pertanyaan yang harus 

dijawab dengan jawaban yang analitik. Tetapi secara sederhana 

dapat dipahami bahwa politik yang dimaksudkan tentulah salah 

satu kerangka nilai yang menyatu dalam sistem nilai Islam. Ia 

mengutip pernyataan R.Strotman bahwa Islam disamping 

merupakan sistem agama, telah pula merupakan sistem politik. 

Nabi Muhammad saw disamping  menjadi Rasul, ia pula telah 

menjadi seorang ahli negara.102 

                                                           
101Harun Nasution, Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa 

Perbandingan, (Cet. V; Jakarta: UI Press, 1986), h. 1. 
102 Harun Nasution, Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa 

Perbandingan, h. 3. 
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Upaya penggantian pemimpin, yang lebih dikenal 

dengan masalah Khilafah kemudian menjadi persoalan besar, 

yang seolah-olah persoalan khilafah itulah satu- satunya materi 

politik an-sich. Padahal persoalan politik itu begitu luas. Kalau 

pada masa itu masalah yang cukup dianggap krusial dan menjadi 

meanstrem politik adalah masalah khilafah, maka pada 

perkembangan selanjutnya, tercatat sekian banyak agenda 

politik yang lain; seperti mungkinkah mengintegrasikan ajaran-

ajaran al-Qur’an dengan sistem pemerintahan yang sekuler?, 

atau bagaimana mengkounter istilah-istilah buruk berkenaan 

dengan politik yang disandarkan para orientalis dan didikannya 

kepada Islam?. Dan masih ada agenda-agenda lain yang patut 

menjadi bahasan utama dalam penjabaran politik Islam, dimana 

dasar berpijaknya harus al-Qur’an dan al-Sunnah.  

Karena tulisan ini membahas masalah politik yang 

diisyaratkan di dalam al-Qur’an, maka penulis mencoba melihat 

beberapa aspek dari ayat-ayat yang berkaitan dengan tema ini, 

kemudian memilih ayat tertentu yang kira-kira dipandang bisa 

mewakili ayat-ayat yang lain untuk menguak konsep politik 

dalam al-Qur’an. Penulis memilih metode seperti ini sebab 

memang beberapa ulama Tafsir beranggapan bahwa dalam 

metode tematik, boleh saja menekankan kajian pada ayat-ayat 

yang diduga keras telah dapat mewakili, dengan demikian ayat-

ayat yang lain tidak lagi diangkat.103 

 

                                                           
103M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran 

Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Cet. XV; Bandung: Mizan, 1994), h. 

156.  
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1. Tinjauan Politik Islam  

Kata politik yang merupakan kata serapan dalam Bahasa 

Indonesia, pada mulanya terambil dari Bahasa Latin Politicos 

atau Policos", yang berarti kota.104 Dalam Kamus Bahasa 

Indonesia diartikan  pertama: segala urusan dan tindakan 

(kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan 

suatu negara atau terhadap negara lain. Kedua: tipu muslihat 

atau kelicikan, Ketiga: nama bagi sebuah disiplin ilmu 

pengetahuan, yaitu Ilmu Politik.105 Dalam kamus-kamus Bahasa 

Arab Modern, kata politik biasanya diterjemahkan dengan al-

siyasat. Kata tersebut berakar pada kata kerja sasa-yasusu, 

siyasah; artinya mengemudi, mengendalikan, mengatur dan 

menggembala.106 

Istilah politik sebenarnya sudah dikenal dalam sejarah 

Yunani Kuno, Plato misalnya memperkenalkannya sebagai 

konstitusi (polites), yaitu suatu jalan atau cara bagi setiap orang 

                                                           
104Noah Websters, Websters New Twentseth Century Dictionary 

(USA: William Collin Publishers, 1980),h. 437.  
105Secara garis besar, Politik diartikan sebagai disiplin tertentu kalau 

politik itu bergandengan dengan kata ilmu. Adapun arti tipu muslihat dan 

kelicikan, tidak dipakai untuk menghilangkan konotasi negarif politik. Tim 

Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus 

Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 694; Bandingkan denga 

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta; Balai 

Pustaka, 1983), h. 763. 
106Jika kata tersebut bergandengan denga objek berupa binatang, 

atau manusia, maka ia berarti menggebala, misalnya ungkapan sasa aldanub 

(menggembala binatang). Tapi kalau kata tersebut bergandengan dengan 

manusia, maka ia adalah memimpin atau mengatur, misalnya ungkapan sasa 

al-qanum (memimpin urusan suatu kaum). Muhammad Idris Abd al-Rauf al-

Marbawi, Juz I (Mesir: Mushthafa al-Babiy al-Halabiy, 1350. H), h. 305. 
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untuk berhubungan dengan sesamanya dalam pergaulan hidup 

atau masyarakat.107 Deliar Noer mendefinisikan politik itu 

sebagai segala aktifitas atau sikap yang berhubungan dengan 

kekuasaan dan bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan 

merubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan 

masyarakat.108 

Jika politik dikaitkan dengan ajaran Islam, maka politik 

itu hanyalah merupakan satu dimensi saja dari ajaran Islam yang 

multidimensi. Artinya, politik sebagai suatu kegiatan harus 

dilakukan dalam kerangka sistem nilai Islam.109 Bagaimana 

mengintgrasikan dimensi politik tersebut dengan agama Islam, 

Faisal Othman, cendekiawan muslim Malaysia mengatakan:  

Masalah politik dan pentadbiran negara adalah yang 

bersifat umum. Oleh demikian permasalahan politik termasuk 

urusan keduniaan yang bersifat umum. Dengan demikian 

permasalahan politik termasuk dalam ijtihad umat Islam. Tujuan 

ulama dan cendekiawan muslim adalah berusaha secara terus 

menerus menjadikan dasar al-Qur'an itu menjadi sistem yang 

konkrit supaya dapat diterjemahkan di dalam pemerintahan dan 

pentadbiran negara disepanjang zaman.110 

Jika masalah politik ini kita rujuk ke al-Qur’an, maka 

penggunaan kata al-Siyasah yang sering diartikan dengan politik 

                                                           
107Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negeri Barat (Jakarta: 

Rajawali, 1982), h. 11. 
108Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negeri Barat, h. 6. 
109Abdul Rahman Abd Khaliq, Islam dan Politik, (Jakarta: Pustaka 

Hidayah, 1987), h. 13. 
110Haji Faisal bin Haji Othman, Islam dan Permasalahan Sosial 

Politik, sebagaimana dikutip oleh M. Azis Thaba, MA, Islam dan Negara 

dalam politik Orde Baru (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 41. 
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justru tidak ditemukan di dalam-nya. Tetapi itu bukan alasan 

untuk mengatakan bahwa al-Qur’an tidak punya informasi 

tentang politik. Uraian al-Qur’an tentang politik ini dapat 

ditemukan pada ayat-ayat berakar kata hukm. Kata hukm ini 

pada awalnya berarti melarang atau menghalangi dalam rangka 

perbaikan. Dari akar kata yang sama terbentuk pula kata hikmah 

yang berarti kendali. Makna ini sejalan dengan makna kata sasa-

yasusu-siyasat, yang berarti kendali. Makna ini sejalan dengan 

makna kata sasa-yasusu-siyasat, yang berarti mengendalikan, 

memimpin, dan menggembala.111 Berdasarkan analisa kata dan 

pertimbangan kebahasaan tersebut, M. Quraish Shihab 

cenderung menselaraskan kata hukm (hikmah) dengan siyasat. 

Dengan demikian, kata siyasah (politik) diartikan sama dengan 

hukm.112 

Selama ini, politik atau lebih spesifik disebut teori negara 

dalam sejarah Islam itu muncul dari tiga jurusan: (1) Bersumber 

pada teori khilafah yang diperaktekkan oleh Nabi saw. dan 

Khulafa al-Rasidin (2) Bersumber dari teori Imamah dalam 

faham Syiah (3) Bersumber dari teori Imarah atau 

pemerintahan.113 

                                                           
111M.Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'l atas 

Pelbagai Permasalalhan Umat (Cet. III: Bandung; Mizan, 1996), h.416. 
112Sebagian ulama mengartikan hikmah sebagai kebijaksanaan atau 

kemampuan menangani suatu masalah sehingga mendatangkan manfaat atau 

menghindari mudharat (fasad). Pengertian seperti ini agak sejalan dengan arti 

politik dalam Kamus Bahasa Indonesia tentang Politik antara lain diartikan 

dengan segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan lain-lain) 

mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Kamus Besar 

Bahasa Indonesia., h. 694. 
113Dawam Raharjo, Ensiklopedi al-Qur'an: Ulil Amri, Ulum al-

Qur'an, No2/1993, h.26-34.  
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Perlu dijelaskan di sini bahwa al-Qur’an dan Sunnah 

hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dalam bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Karena itu maka Munawir Sadzali 

berpendapat bahwa Islam tidak memiliki prefensi terhadap 

sistem politik yang mapan, Islam hanya memiliki seperangkat 

tata nilai etis yang dapat dijadikan pedoman penyelenggaraan 

negara. Lanjut mantan menteri agama tersebut, di dalam al-

Qur’an tidak terdapat pembahasan tentang sistem politik, 

demikian halnya ketika Nabi saw. meninggal, ia tidak 

memberikan petunjuk mengenai penggantinya dan bagiamana 

cara memilihnya, bahkan tidak ada dalil, baik yang qath'i 

maupun yang zhanni yang memerintahkan untuk mendirikan 

negara114  

Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah seminar 

internasional.115 membahas topik pemikiran politik Islam 

diadakan pada tahun 1982, menyimpulkan: (1) Dalam rangka 

menyusun teori politik Islam, yang ditekankan bukanlah struktur 

Negara Islam, melainkan sub struktur dan tujuannya. Sebab 

struktur negara akan berbeda-beda antara satu tempat dan tempat 

lainnya, ia merupakan ijtihad kaum muslimin. Sedang sub 

struktur dan tujuannya itu menyangkut prinsip-prinsip bernegara 

                                                           
114Munawwir Sadzali, MA, Islam dan Tata Negara: Ajaran sejarah 

dan pemikiran (Cet. V; Jakarta; UI Press, 1996), h. 4-7. 
115Seminar tersebut diadakan pada tanggal 6-8 September 1982 di 

Indiana Amerika Serikat dengan topik Islamic Political Thought and 

Institutions. Seminar ini dihadiri oleh para cendekiawan Muslim se-dunia; 

antara lain Fazlur Rahman, Fath thman, Javid Iqbal, Ahmad Moussavi dan 

lain-lain. Tulisan yang dipresentasikan pada seminar tersebut dihimpun dan 

diterbitkan dalam bentuk buku. Mumtaz Ahmad (ed), Masalah-masalah 

Teori Politik Islam (Bandung; Mizan, 1993) 
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secara islami. (2) Tercapai kesepakatan bahwa demokrasi 

merupakan jiwa sistem pemerintahan Islam, meski para pakar 

politik Islam sepakat untuk menolak asumsi filosofis Demokrasi 

Barat. 

 Formatnya yang jelas tentang pemikiran politik Islam 

dalam bentuk persepakatan internasional seperti itu memang 

dianggap perlu, sebab pada tahun-tahun belakangan ini muncul 

beberapa istilah yang dipopulerkan oleh kaum sekuler, marxis 

dan liberal yang cenderung menodai politik Islam, misalnya 

istilah Islam Politik (al-Islam al-Siyasah). Istilah ini harus bisa 

dibedakan dengan istilah al-Siyasat fi al-Islam atau al-Siyasat fi 

al-Qur’an, karena istilah al-Islam al-Siyasah, punya konotasi 

pemilahan dan pemecahan, yang membagi-bagi Islam menjadi 

beberapa bagian yang terpisah sehingga Islam tidak lagi menjadi 

agama yang utuh. Islam mereka parsialkan menjadi beraneka 

ragam sesuai keinginan mereka.116 Adakalanya mereka bagi 

Islam secara territorial atau geografis sehingga ada Islam Afrika 

dan Islam Asia, atau pembagian yang lebih baru seperti Islam 

Revolusioner, Islam Konservatif, Islam Radikal, Islam Ekstrim 

kiri dan Ekstrim kanan, yang pada akhirnya mereka dengan 

tegas membagi menjadi Islam Politik, Islam Rohani.117  

Dalam rangka mengkounter penilaian-penilaian buruk 

yang didasarkan pada Islam, khususnya yang berkaitan dengan 

konsep politik Islam, sekaligus untuk menunjukkan spesifikasi 

Islam dalam konsep politiknya, Abu al-Ala al-Maududi 

mengatakan: 

                                                           
116Yusuf al-Qaradhawi, Hadyu al-Islam Fatawwiyu Mu’ashish, Jus 

II (Cet. VIII; Beirut Dar al-Maarifah, 1988), h. 897. 
117Yususf al-Qaradhawi, Hadyu al-Islam Fatawawwiyu Mu’ashish, 

h.897. 
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“The political sistem of Islam has been based on three 

priciples: Tauheed (Unity of God), Risalah (Prophethood), and 

Khalifah (Caliphate). It is difficult to appreciate the different 

aspacis of the Islamic polit without fully understanding these 

three principles”118 

Maududi menunjukkan cirri khas sistem politik Islam 

yang berdasar pada tiga prinsip: tauhid, risalat, dan khilafat, 

bahkan beliau tanpa tedeng aling-aling menegaskan bahwa 

berbicara tentang politik Islam tanpa punya pengetahuan yang 

jelas tentang tiga prinsip tersebut adalah termasuk ngawur. 

2. Kekuasaan Politik Dalam al-Qur’an 

 Istilah kekuasaan terambil dari kata kuasa yang 

memperoleh imbuhan berupa awalan ke an akhiran an sehingga 

menjadi “kekuassan”. Kata tersebut pada kamus Bahasa 

Indonesia mempunyai empat arti119, namun jika kata kekuasaan 

digandengkan dengan kata politik, maka ia berarti hubungan 

psikologis antara subyek dan obyek yang mampu 

mempengaruhi pikiran dan tingkah laku obyek dengan tiga 

alasan; yaitu mengharapkan manfaat yang lebih besar, 

mengatasi kemungkinan yang tak diharapkan, dan 

                                                           
118Sayyid Abu al-Ala al-Maudhudi, Islamic Way of Life, translated 

and edited by Khurshid Ahmad (Lahore: Islamic Publication Limited, t.th), 

h. 40. 
119Keempat arti kekuasaan tersebut adalah; 1. Kuasa (untuk 

mengurus atau memerintah) 2. Kemampuan (kesanggupan) 3. Daerah atau 

tempat yang dikuasai 4. Kemampuan orang atau golongan untuk menguasai 

orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, charisma, 

atau kekuatan phisik. Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia,, h. 468. 
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melakukannya demi rasa hormat atau ambisi oleh perorangan 

atau lembaga.120 

Ketika menjelaskan istilah kekuasaan ini, Abd. Muin 

Salim cenderung mengaitkan secara erat makna kesanggupan 

dan kemampuan tadi dengan pertanggung jawaban berupa 

adanya sanksi. Hal ini beliau kemukakaan dengan mengutip 

pernyataan Robert A. Dahl, Harold D. Laswell dan Abraham 

Kaplan. Lebih lanjut ia menukil pandangan Deliar Noer yang 

menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah (kepercayaan). 

Karena itu bagi orang-orang beragama kekuasaan itu harus 

dipertanggung jawabkan kepada Tuhan dan kepada mereka-

mereka yang berada di bawah kekuasaannya.121  

Adapun jika istilah kekuasaan ini bila kita rujuk ke al-

Qur’an, maka akan banyak kita dapati penyadaran kekuasaan itu 

kepada Tuhan, salah satu diantaranya adalah: 

 

  والأرض ومابينهما وإليه المصير السموات ملكولله 

“Allah adalah pemilik keajaan (kekuasaan) langit dan 

bumi serta apa yang terdapat diantara keduanya” (QS. al-

Maidah: 18). 

Ayat yang lain “ مالك يوم الدين “Pemilik hari kebangkitan” 

(QS: al-Fatihah: 4). Ayat ini menyatakan kekuasaan Tuhan 

berkenaan dengan hal-hal yang eskatologik (bersifat ukhrawi), 

kekuasaan seperti ini memang sangat otoriter jika 

dibandingkkan dengan kekuasaan Tuhan lainnya yang 

digambarkan pada ayat sebelumnya (QS: al-Maidah: 18). Bukti 

                                                           
120Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia,, h. 468. 
121Dr. Muin Salim, Fiqh Siyasah, Konsep Kekuasaan Politik Dalam 

Islam , h. 52-61. 
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otoriter Tuhan berkenaan dengan kekuasaan yang eskatologik 

(kekuasaan ukhrawi) tersebut dijelaskan pada QS: Thaha 

(20):18 dan QS: an-Naba:38. 

Abu al-Ala al-Maududi memahami kekuasaan Tuhan 

seperti di atas sebagai salah satu prinsip dari sistem politik Islam, 

yang mana prinsip tersebut ia sebut dengan tauhid. Tauhid ini 

memberikan penekanan bahwa Allah sajalah yang berhak untuk 

memberi perintah atau larangan, karena itu pengabdian dan 

ketaatan itu mesti tercurah hanya kepada-Nya.122 Prinsip 

kekuasaan Tuhan ini telah membatalkan konsep kedaulatan 

hukum dan politik dari semua makhluk, baik secara kolektif 

maupun individu. Tidak seorangpun patut mengklaim dirinya 

pemilik kedaulatan, apakah ia seseorang raja atau rakyat jelata, 

hanya Allah sajalah yang berdaulat. Dalam konteks kedaulatan 

seperti ini, al-Qur’an memerintahkan Nabi saw. untuk 

menyampaikan pernyataan sebagai berikut: 

أمُلأكِ مََٰلكَِ  ٱللذهُمذ  قُلِ  تِِ  ٱل أمُلأكَ تؤُأ أمُلأكَ مَن تشََاءُٓ وَتنَِزعُ  ٱل ن  ٱل مِمذ
ۖۡ بيَِدِكَ  ۖۡ تشََاءُٓ وَتعُزُِّ مَن تشََاءُٓ وَتذُِلُّ مَن تشََاءُٓ ُ َيۡأ ءٖ  ٱلۡأ ِ شََأ

َٰ كُ  إنِذكَ عََلَ
  ٢٦قدَِيرٞ 

Terjemahnya: 

“Katakanlah: Wahai Tuhun pemilik kekuasaan, Engkau 

anugerahkan kekuasaan kepada siapa yang Engkau 

kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan itu dari siapa 

yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang 

                                                           
122Abu al-‘Ala al-Maududi, Islamic Way of Life., h. 41.  
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Engkau kehendaki. Dalam tanganmu segala kebijakan, 

sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”. 

(QS. Ali-Imran: 26). 

Teori kekuasaan yang berkembang di negara Kristen 

memandang bahwa yang memiliki kedaulatan  adalah Tuhan. 

Tetapi dalam kenyataan sejarah, Gereja sendiri merupakan 

sebuah monarki yang dikuasai oleh Paus, yang kekuasaanya 

bersifat absolut karena ada image yang berkembang dikalangan 

umat kristiani bahwa kekuasaan Paus itu adalah kekuasaan yang 

berasal dari al-Masih.123  

Berbeda dengan konsep kedaulatan kresten, al-Qur’an 

menegaskan bahwa kekuasaan itu merupakan anugrah Tuhan 

kepada manusia, sebagaimana difirmankan dalam QS: Ali 

Imran:   ِِت أمُلأكَ تؤُأ مَن تشََاءُٓ  ٱل   "Engkau menganugrah-kan hikmah 

(kekuasaan) kepada siapa yang Engkau keliendaki". Tentang 

bagaimana wujud penganugrahan kekuasaan ini kepada 

manusia, al-Qur’an banyak menggunakan redaksi saja yang 

dipandang bisa memberikan informasi dan dipandang bisa 

mewakili ayat-ayat lain yang menggunakan penganugrahan 

kekuasaan tersebut. Kedua kata tersebut adalah Istikhlaf dan 

isti'mar.  

a. Istikhlaf  

Kata tersebut adalah mashdar dari fi’il يسخلف -إستخلف  

struktur bangun huruf tersebut berpola  يستفعل -إستفعل  yang antara 

lain bermakna menjadikan ( جعل). Kalau makna menjadikan ini 

yang kita ambil, maka kata istakhlafa berarti menjadikan 

                                                           
123Augusti Fliche, Religious Institution, dalam Erwin E.A Sligman 

(ed) Encyclopedia of the Social Science, Vol.XIII (New York : The Mac 

Millan Company, 1959), h. 246. 
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khalifah. Kata khalifah dalam al-Qur’an terulang sebanyak dua 

kali, dalam bentuk mufrad, yaitu pada QS: al-Baqarah; 30 dan 

QS: Shad: 26, dan dalam bentuk jama (plural); yaitu khalaif 

terulang sebanyak empat kali dan khulafa sebanyak tiga kali.124 

Kalau kata khalifah ingin dikuatkan, maka dari semua 

ayat yang mengungkap kata tersebut, dipilih salah satu ayat yang 

kira-kira bisa memberi banyak indicator dan sekaligus dapat 

mewakili ayat-ayat yang lain. Adapun ayat yang penulis pilih 

adalah QS: al-Baqarah: 251: Dan Daud membunuh Jalut, Allah 

memberinya kekuasaan dan hikmah serta mengajarkannya apa 

yang Dia kehendaki".  

Dari ayat tersebut, dipahami bahwa kata khalifah 

menunjukkan bahwa kekhalifahan itu berkenaan dengan 

pengelolaan wilayah tertentu, khususnya pengelolaan politik, 

seperti yang dianugrahkan Allah kepada Daud as pada ayat di 

atas. Selain kata khalaifah, kata khulafa juga demikian. Tetapi 

agak berbeda jika yang digunakan katak khalaif, kata ini justru 

tidak menunjukkan demikian. Karena itu dapat dikatakan bahwa 

sejumlah orang yang tidak memiliki kekuasaan politik dinamai 

oleh al-Qur’an khalaif, tidak dengan khalifah (dalam bentuk 

mufrad). Tidak digunakannya bentuk mufrad itu, sebagai isyarat 

bahwa kekhalifahan yang diemban oleh setiap orang tidak dapat 

terlaksana tanpa bantuan orang lain, ini agak berbeda dengan 

kata khalifah yang bermakna penguasa dalam bidang politik.125 

b. Ist'imar  

                                                           
124Muhammad Fuad Abd. Al-Baqi, al-Mu'jam al-Mufahas li al-Faz 

al-Qur'an (Beirut; Dar al-Fikr, 1987), h.240.  
125M.Quraish Shihab,  Membumikan al-Qur'an, h.158. 
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Kata tersebut dalam Bahasa Arab Modern diartikan 

penjajahan, makna seperti ini tidak dikenal dalam al-Qur’an 

sebab pemaknaan yang demikian merupakan pemaknaan yang 

tidak sejalan dengan kaidah Bahasa Arab dan akar katanya. 

Penggunan kata ist’imar  dalam al-Qur’an terungkap sebagai 

berikut: 

 هوالذى انشأكم واستأمركم فيها

Terjemahnya: 

"Dialah Allah yang menciptakan kamu di bumi dan 

menugaskan kamu memakmurkannya". (QS. Hud: 61)  

Kata ist'amara pada ayat tersebut, dari segi struktur 

bangun katanya, merupakan kata yang mendapat tambahan dua 

huruf (mazid bi harfain) berupa س dan ت yang kadang berarti 

meminta, seperti kata kerja إستغفر  (meminta ampun), juga 

kadang berarti menjadi, seperti kata حجر .(batu), tetapi jika 

mendapat tambahan huruf sin dan ta (إستحجر ), maka artinya 

menjadi batu.126  

Jika ayat-ayat yang mengungkap ist'imar ini dikaji 

dengan menjadikan ayat utamanya QS: Hud:6, maka dapat 

dikatakan bahwa kata  إستعمركم...pada ayat tersebut berarti 

menjadikan kamu atau meminta kamu mengelola bumi ini guna 

memperoleh kemanfaatan. Dari satu sisi penugasan tersebut 

dapat merupakan pelimpahan kekuasaan politik disisi lain, 

karena yang menugaskan itu adalah Allah, maka mereka yang 

mendapat amanah tugas itu hendaknya memperhatikan 

kehendak yang menugaskannya.  

Demikianlah konsep pelimpahan kekuasaan dalam 

Islam, dan bandingkanlah misalnya dengan konsep serupa pada 

                                                           
126M Quraish Shihab,Wawasan Al-Qur'an, h. 424. 
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ajaran Machiavelli, ketika ia menyatakan pokok ajarannya 

sebagai berikut: Seorang penguasa yang cerdik tidak bisa dan 

tidak boleh memenuhi janjinya bila dalam memenuhinya akan 

merugikan kepentingannya. Untuk memelihara kekuasaannya, 

ia harus sering melakukan sesuatu yang bertentangan dengan 

kata-katanya, bertentangan dengan kebaikan dan kemanusiaan 

serta agama. la tidak boleh meninggalkan kebaikan bila ia bisa 

berpegang padanya, tetapi ia juga harus siap melakukan 

kejahatan atau ingkari janji, berbohong atau menipu, atau 

bahkan lebih canggih seperti merekayasa sejarah.127  

Karena itulah, ajaran ini dianggap sebagai ajaran yang 

menghalalkan segala cara. Ada pun ajaran al-Qur’an, tidaklah 

demikian, ia mengajarkan pentingnya moral atau etika dalam 

melakoni semua segi kehidupan, tidak terkecuali lakon 

politik.128  

Berdasarkan kekuasaan politik yang didelegasikan 

Tuhan kepada manusia, ia diharapkan melaksanakan kekuasaan 

Tuhan itu  dalam batas-batas yang ditetapkan Tuhan.  

3. Prinsip-Prinsip Kekuasaan Politik dalam Al-qur'an 

  

Sebagaimana telah penulis paparkan bahwa kekuasaan 

politik merupakan anugrah Allah kepada manusia. 

Penganugrahan itu terjadi dalam bingkai ikatan perjanjian, 

dimana ikatan perjanjian ini terjalin antara Allah dengan 

penguasa; sebagai orang yang mendapatkan anugrah kekuasaan, 

                                                           
127Anwar Arifin, Melawan Machiavellisme (Harian Fajar), Edisi 25 

Nopember 1997. 
128Abu Ala al- Maududi, Islamic Way of Life, h. 42 191. 
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dan antara penguasa disatu pihak dengan masyarakatnya dipihak 

lain.  

Ikatan perjanjian dengan Allah, dalam bahasa al- Qur’an 

dinamai dengan 'Ahd. Kata ini terdapat pada QS: Al- Baqarah 

(2):124; yaitu ayat yang berbicara tentang permohonan Nabi 

Ibrahim kepada Allah agar anak cucunya memperoleh imâmah 

(kepemimpnan) seperti yang ia peroleh dari Allah, namun 

permohonan tersebut dijawab Allah dengan kalimat  لاينال عهدى

  .perjanjian tidak akan diperoleh orang-orang yang zhalim الظامين

Dalam paham Politik Barat juga dikenal ikatan 

perjanjian antara penguasa dan masyarakat, namun agak berbeda 

dengan konteks ikatan perjanjian dalam al-Qur’an. Ikatan 

perjanjian tersebut dalam paham Politik Barat itu disebut Teori 

Kontrak Sosial. Teori ini mengemukakan bahwa kehidupan 

bernegara itu berpangkal dari sebuah perjanjian masyarakat. 

Pelopor teori ini; Thomas Hobbes beranggapan bahwa 

perjanjian masyarakat pada hakekatnya adalah pernyerahan 

kekuasaan dari masyarakat kepada seseorang atau lembaga yang 

disepakati. Ini menunjukkan bahwa kedaulatan negara 

bersumber dari rakyat. Menurut Jhon Locke dan Jean Jesque 

Rosseau; keduanya memandang bahwa tetap rakyat yang 

berkuasa, hanya saja kekuasaan itu mereka percayakan kepada 

orang atau kelompok tertentu guna memelihara dan melindungi 

hak-hak mereka.129 

Adapun ikatan perjanjian antara penguasa dan 

masyarakat biasanya dinamai dengan "bai'ah" sebagaimana 

diisaratkan pada QS. Al-Mumtahanah: 12:  

                                                           
129Muin Salim, Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politok dalam al-

Qur’an, h. 69 
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"Hai Nabi! Apabila datang perempuan-perempuan yang 

beriman kepadamu untuk mengadakan janji setia (berbai'at) 

bahwa mereka tidak akan memper-sekutukan sesuatupun 

dengan Allah, tidak akan mencuri tidak akan berzina, tidak akan 

membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka 

ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan 

mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji 

setia mereka dan mohonkanlah ampun kepada Allah untuk 

mereka".  

Perjanjian tersebut, selain disebut sebagai bai’ah, juga 

dipandang sebagai amanah yang harus ditunaikan oleh mereka 

yang diberi amanah tersebut. Karena itulah, maka dalam QS: al-

Nisa/4: 58-59 Allah mendahulukan penunaian amanat dari 

ketaatan kepada ulil 'amri:  

َ ۞إنِذ  ن تؤَُدُّواْ  ٱللّذ
َ
مُركُُمأ أ

أ
مََٰنََٰتِ يأَ

َ َ  ٱلۡأ تُم بيَۡأ لهَِا وَإِذَا حَكَمأ هأ
َ
إلَََِٰٓ أ

ِ  ٱلۡذاسِ  ن تََأكُمُواْ ب
َ
لِ  أ َ إنِذ  ٱلأعَدأ ا يعَِظُكُم بهِِ  ٱللّذ َ إنِذ  ۦٓۗ نعِمِذ كََنَ  ٱللّذ

َۢا بصَِيٗۡا  هَا ٥٨سَمِيعَ يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ  يَ ْ  ٱلَّذ طِيعُوا

َ
ْ أ َ ءَامَنُوٓا ْ  ٱللّذ طِيعُوا

َ
 ٱلرذسُولَ وَأ

وْلِِ 
ُ
رِ وَأ مأ

َ ءٖ فرَُدُّوهُ إلََِ  ٱلۡأ تُمأ فِِ شََأ ۖۡ فإَنِ تنَََٰزعَأ ِ مِنكُمأ  ٱلرذسُولِ وَ  ٱللّذ
 ِ مِنُونَ ب ِ إنِ كُنتُمأ تؤُأ َوأمِ وَ  ٱللّذ سَ  خِرِ  ٱلۡأٓ ٱلۡأ حأ

َ
ٞ وَأ َٰلكَِ خَيۡأ ويِلًا  نُ ذَ

أ
  ٥٩تأَ

Terjemahnya: 

"(58). Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanah kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu 
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menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui. (59). Hai orang- 

orang yang beriman ! taatilah Allah dan taatilah Rasul-

Nya dan ulil 'amri diantara kalian..." 

Bagaimana muatan politik ayat tersebut?, Muin Salim 

ketika memulai kajiannya mengenai prinsip-prinsip kekuasaan 

politik mengatakan bahwa ajaran politik al-Qur’an 

sesungguhnya tidak terbatas pada kedua ayat tersebut di atas, 

namun secara tegas kedua ayat tersebut relevan dengan kedua 

ajaran politik ini.130 Malah Sayyid Kasyid Ridha berpendapat 

bahwa seandainya tidak ada ayat lain yang berbicara tentang hal 

pemerintahan (politik), maka kedua ayat tersebut telah 

memadai.131 Sementara itu, Yusuf Ali melihat bahwa ayat 58-59 

QS: al-Nisa itu, selain sebagai perintah untuk taat kepada Allah 

dan Rasul-Nya, ayat ini juga secara khusus mengakui sistem 

pelimpahan kekuasaan kepada orang tertentu, yaitu mereka yang 

mendapat amanah pelimpahan untuk memegang kekuasaan, 

yang diredaksikan al-Qur’an dengan Ulil 'Amri, mereka adalah 

orang yang bertanggung jawab dan yang dapat mengambil 

keputusan dalam menangani pelbagai macam persoalan.132 

Perlu diperhatikan bahwa redaksi ayat 59 (QS: al-Nisa) 

menggandengkan kata taat kepada Allah dan Rasul, tetapi tidak 

menggandengkannya pada perintah taat kepada Ulil Amri, 

merupakan isyarat bahwa ketaatan kepada Ulil 'Amri tidaklah 

                                                           
130Muin Salim, Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-

Qur’an,  h. 193. 
131Rasyid Ridha, Tafsir al-Manâr, Juz. V (Cet.II: Beirut, 1933), 

h.180. 
132Yusuf Ali, The Gloriuos Qur'an Translation and Commentrury 

(Cet. II, United States American Trust Publication. 1977),h. 198. 
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berdiri sendiri, tatapi berkaitan dan bersyarat dengan ketaatan 

kepada Allah dan Rasul. Artinya, jika perintah Ulil 'Amri 

tersebut bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasul-

Nya, tidaklah dibenarkan untuk taat kepada mereka. Rasulullah 

menegaskan dalam sabdanya:  

 الخالقلمخلوق في معصية  لاطاعة

"Tidak dibenarkan adanya ketaatan dalam kemaksiatan 

kepada sang Khaliq". Sebaliknya, ketaatan kepada mereka 

menjadi suatu keniscayaan jika mereka tidak berada dalam 

bingkai kemaksiatan. Bukhari dan Muslim meriwayatkan: 

عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم أنّه قال : علي المرء المسلم السمع 

والطاعة , فيما أحب وكره .إلا أن يوْمر بمعصية فاءن أمر بمعصية , فلآ سمع ولا 

    133طاعة . رواه مسلم .  

      

Artinya : Dari Ibnu ‘Umar  dari Nabi saw. bahwasanya Nabi 

saw.bersabda: setiap muslim wajib mendengar dan taat,(kepada 

ulil amri) sesuatu yang disukai atau tidak disukai kecuali jika 

diperintahkan kepada kemaksiatan, apabila diperintahkan 

kepada kemaksiatan tidak wajib mendengar dan taat. 

(HR.Muslim). 

 Seorang muslim wajib memperkenankan dan taat 

menyangkut apa saja (yang diperintahkan oleh ulil amri),suka 

atau tidak suka, kecuali kalau ia diperintahkan berbuat maksiat, 

maka ketika itu tidak boleh memperkenankan dan tidak juga 

taat.134 

                                                           
133Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih 

Muslmi, Juz II, 192. 
134M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan 

Keserasian al-Qur’an, Volume, 2, h.587. 
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Dengan demikian apa  saja yang diperintahkan  ulil amri 

wajib ditaati  apabila  sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan hadis 

atau yang ada maslahatnya bagi kehidupan manusia, dan tidak 

wajib menaati apabila dalam masalah yang bertentangan dengan 

ajaran Islam atau pada masalah yang bermudarat bagi manusia. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Hakekat ukhuwah adalah perwujudan dari pergaulan hidup 

yang diikat oleh rasa kebersamaan, selalu tepatri lahir dan 

batin, akhirnya terjalin hubungan persahabatan yang akrab 

karena merasa bersaudara seperti halnya terjalinnya 

hubungan dengan sanak keluarga. Salah satu faktor 

terwujudnya ukhuwah adalah berpegang teguh kepada al-

Qur’an dan Sunnah, serta menjauhi sikap yang dapat memicu 

terjadinya permusuhan dan perselisihan yang membawa 

kepada perceraian. Persatuan dan kesatuan harus 

dipertahankan. Di dalam al-Qur’an terdapat empat macam 

ukhuwah yaitu; ukhuwah fi al-din, ukhuwah fi al-shifat, 

ukhuwah fi al-nasab dan ukhuwah fi al-radha‘ah. 

5. Konsep ukhuwah dalam al-Qur’an dan aplikasinya dalam 

kehidupan politik tergambar pada perilaku para sahabat 

dalam hal pemilihan dan pengangkatan kepala negara 

(khalifah). 

B. Implikasi Penelitian 

1. Kajian tafsir terhadap konsep-konsep yang ada dalam al-

Qur’an akan menambah wawasan yang luas tentang ajaran-

ajaran al-Qur’an sehingga pemahaman terhadapnya 

semakin mendalam dan komprehensif. 

2.  Ajaran al-Qur’an tentang ukhuwah akan mengungkapkan 

bahwa ukhuwah  fi al-Din (persaudaraan karena seiman) 

lebih kuat dari pada persaudaraan dengan yang lain, 
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 khususnya karena senasab, ukhuwah karena senasab bisa 

putus karena perbedaan agama, termasuk hak waris 

mewarisi. Sedangkan ukhuwah karena seagama tidak akan 

putus karena perbedaan keturunan. Karena itu dapat 

dijadikan indikasi untuk membantah orang yang mengaku 

beriman tetapi ukhuwahnya kepada yang lain lebih kuat dari 

pada ukhuwahnya kepada yang seiman  (seagama). Dengan 

kata lain cenderung bersikap fanatisme golongan, suku, 

bangsa, ras dan ambisi hawa nafsu mewarnai kehidupan 

umat, sehingga dengan mudah terjadi perselisihan dan 

permusuhan. 

3.  Kajian ini mengungkapkan pula syarat-syarat untuk 

menjadi kepala Negara dengan tidak memasukkan laki-laki 

dan suku Quraisy sebagai syarat mutlak, sehingga dapat 

dijadikan alasan untuk mengubah persepsi laki-laki saja dan 

suku Quraisy yang bisa menduduki jabatan sebagai kepala 

negara. Namun demikian, dalam menghadapi 

perkembangan dan kemajuan dewasa ini akan menimbulkan 

berbagai macam masalah tentang pengangkatan wanita 

sebagai kepala negara, sehingga diperlukan kajian lebih 

mendalam. 
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