
RESUME BUKU AQIDAH ISLAMIYAH 

 

Aqidah merupakan motor penggerak dan otak dalam kehidupan manusia. 

Apabila terjadi sedikit penyimpangan padanya, maka menimbulkan penyelewengan 

dari jalan yang lurus pada gerakan dan langkah yang dihasilkan. Aqidah bagaikan 

pondasi bangunan. Dia harus dirancang dan dibangun terlebih dahulu sebelum 

merancang dan membangun bagian yang lain. Kualitas pondasi yang dibangun akan 

berpengaruh terhadap kualitas bangunan yang ditegakkan. Bangunan yang ingin 

dibangun itu sendiri adalah Islam yang sempurna (kamil),  Menyeluruh (syamil),  dan 

benar (shahih). Aqidah merupakan misi dakwah yang dibawa oleh Rasul Allah Swt yang 

pertama sampai dengan yang terakhir. Aqidah tidak berubah-ubah karena pergantian 

zaman dan tempat, atau karena perbedaan golongan atau masyarakat. 

Aqidah yang kata dasarnya berasal dari kata   يقيد عقيدة    -عقيد  memiliki beberapa 

macam arti. Secara bahasa, akidah adalah yang mengandung  1ما عقدعليهاالقلب والضامر  
arti, ikatan yang terpatri di dalam hati. Para pengarang kamus seperti ; Imam Ibnu 
Mandzur (w.711 H) didalam Lisanul Arab Mujiduddin Muhammad bin Ya’qub al-Fairuz 
Abadiy didalam Al-Qamusul Muhith dan penulis Mujamul Wasith Ibrahim Musthafa 
mengartikan˜Aqidah dengan artinya : 

Ikatan yang sangat kuat 
Ketepatan dan penegasan 
Berpegang teguh serta tabah 

Kokoh lagi penuh percaya diri. 
Kadang makna 'Aqidah diidentikkan dengan perjanjian dan pengesahan sebuah sumpah 

(al Autsaqul 'uhud) sebagaimana firman Allah Swt yang artinya: "Wahai orang-orang 

yang beriman, penuhilah janji-janji kalian" Aqidah dapat dikatakan "  وما عقد اخسنوا عليه قلبه
به فهوا    جشيمن   ' Aqidah (segala sesuatu yang mengikat dan menambat hati manusia 

sehingga hatinya terpaut. Jadi, aqidah adalah bagaikan ikatan perjanjian yang kokoh 

yang tertanam jauh di dalam lubuk hati sanubari manusia. Ia merupakan suatu bentuk 

pengakuan/persaksian secara sadar mengenai keyakinan, keimanan, dan kepercayaan, 

bahwa ada suatu zat Yang Esa yang telah menciptakan seluruh alam ini beserta isinya. 

Zat ini adalah zat Yang Maha Kuasa, yang kepada-Nya bergantung segala sesuatu.  Zat 

ini pulalah yang memberi kehidupan di alam semesta, memeliharanya, dan kemudian 

 
1 Luis Ma‘ruf, Al-Munjid, (Cet.XIII: Beirut: Daar  al Fikr, 1977)h.  543. 



mematikannya. Dari zat inilah semua yang ada berasal, kemudian kepada  zat ini pulalah 

semua yang ada ini akan kembali.2 

RUANG LINGKUP AQIDAH 

Ruang lingkup pembahasan Aqidah menurut sistematika Syekh Hasan Al Banna:  

a. Ilahiyat, Pembahasan tentang segala yang berhubungan dengan Ilah (Tuhan, Allah) 
seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, af’al Allah  dan lain 
sebagainya. 

b.  Nubuwat, pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan 
Rasul termasuk pembahasan tentang tentang Kitab-kitab Allah, mu’jizat, Karamat 
dan sebagainya. 

c. Ruhaniyat, pembahasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan alam 
metafisik seperti Malaikat, Jin, Iblis, Syaithan roh dan sebagainya. 

d.  Sam’iyyat, membahas segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat Sam’I (dalil 
naqli berupa Al Quran dan Sunnah) seperti alam barzah, akhirat dan Azab Kubur, 
tanda-tanda kiamat, Surga-Neraka dan sebagainya.3 

Wujud (ada) Allah dan wahdaniyat (keesaannya) sendiri dalam menciptakan, 
mengatur dan mengurus segala sesuatu. Tidak bersekutu dengan siapapun tentang 
kekuasaan dan kemuliaan. Tiada menyerupainya tentang  zat dan sifatnya. Hanya Dia 
saja yang berhak disembah, dipuja dan dimuliakan secara istimewa. Kepadanya saja 
boleh menghadapkan permintaan dan menundukkan diri tidak ada pencipta dan 
pengatur selain darinya. 

Fondasi ajaran Islam itu bertumpu pada tauhid, yaitu suatu kesadaran dalam 

"pengEsaan Tuhan" dengan "Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan." Kesadaran ke-

Esaan Tuhan ini mengimplikasikan suatu pandangan hidup bahwa eksistensi alam 

semesta hanya berinti pada Tuhan. Maka keyakinan hidup manusia haruslah bertumpu 

pada Tuhan. Manusia harus yakin bahwa segala gerak alam semesta itu terjadi kerena 

eksistensi Tuhan. Tanpa Tuhan Yang Mahakuasa, maka alam semesta tidak ada. Tuhan 

adalah inti realitas yang membuat realitas menjadi ada, termasuk manusia itu sendiri. 

Sebab dasar tauhid ini, tidak mengherankan bila "pengingkaran" manusia terhadap 

Tuhan, dalam Islam, diposisikan sebagai sikap berdosa paling tinggi yang tidak 

terampuni. Implikasi dari penyaksiaan ketauhidan ini adalah iman, yaitu keyakinan-

keyakinan terhadap keberadaan Tuhan, malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, 

dan takdir. Dengan keimanan ini maka sudah sempurnalah setiap individu menjadi 

 
2 Al-Qur’an surat Al-Ikhlash (QS 112:1-4) 
3 Yunahar Ilyas, op.cit. h. 5-6 



muslim. Selanjutnya, individu tersebut akan hidup dalam garis Islam yang bersandar 

pada Alquran dan Hadis. Di sini terlihat bahwa peran utama tauhid adalah sebagai pintu 

masuk menuju "Islam" sebagai agama teologis-humanisme, yaitu pencipta rahmatan lil 

alamin dengan berdasar konsep ketuhanan. 

Di sini saya memaknai konsep tauhid Islam tidak hanya pada wilayah prinsip 

keimanan yang eksoterik. Namun, tauhid saya letakkan pada dimensi esoterik, yaitu ruang 

kehidupan yang luas, Tauhid sebagai dasar peradaban adalah unsur struktur pemberi 

identitas peradaban yang mengikat dan mengintegrasikan keseluruhan unsur pokok 

sehingga membentuk suatu kesatuan yang padu. Peradaban yang dibangun di atas nilai-

nilai tauhid inilah yang sesungguhnya mencerminkan hak tipikal Islam. 

Kedudukan Tauhid dalam ajaran Islam adalah sentral dan paling esensial. 

Tauhid menurut Muhammad Abduh, adalah keyakinan bahwa Allah adalah satu tidak 

ada syarikat bagi-Nya.4 Sedang Abu Sulayman, tauhid adalah eksistensi, keesaan, dan 

keunikan Allah. Implikasinya adalah harus ada kesatuan dan kesederajatan umat 

manusia karena manusia merupakan khalifah Allah yang akan mengatur dunia menurut 

iradah-Nya.5 Sementara menurut Sayyid Qutb, tauhid merupakan karakteristik yang 

menonjol dalam setiap agama yang dibawa oleh setiap rasul dari sisi Allah, di samping 

itu tauhid juga merupakan sendi pertama agama Islam. 

Estetika Tauhîd akan mengungkapkan pengembaraan dan perjalanan untuk 

menuju yang transendental. Muaranya adalah pada nilai-nilai ilahiah, yaitu suatu 

kesadaran tentang keberadaan Tuhan pada setiap gerak dan peristiwa dalam kehidupan. 

Di sini saya memaknai konsep tauhid Islam tidak hanya pada wilayah prinsip keimanan 

yang eksoterik. Namun, tauhid saya letakkan pada dimensi esoterik, yaitu ruang 

kehidupan yang luas, Tauhîd sebagai dasar peradaban adalah unsur struktur pemberi 

identitas peradaban yang mengikat dan mengintegrasikan keseluruhan unsur pokok 

sehingga membentuk suatu kesatuan yang padu. Peradaban yang dibangun di atas nilai-

nilai tauhid inilah yang sesungguhnya mencerminkan hak tipikal Islam. Dengan dimensi 

Tauhîd yang sampai menjangkau peradaban, maka sains dan teknologi tidak terkecuali, 

 
4Nurcholis Majid, op.cit., h.202 
5Abdul Hamid A. Abu Sulayman, Toward an Islamic Theory of International 

Relations, (Herndon Virginia: IIIT, 1993), h. 128. 



hakikatnya adalah menyuarakan tauhid dalam kapasitasnya sebagai sarana untuk 

mempengaruhi peradaban masyarakat. 

Ketika seorang mendeklarasikan keyakinannya hanya pada Allah semata (Lậilậ 

illa Allậh), ia harus menafikan seluruh ilậh-ilậh yang lain, sembari meneguhkan 

keyakinan bahwa hanya ada satu ilậh yaitu Allậh. Keyakinan ini  harus mengisi 

kesadarannya ketika ia menyatakan diri sebagai muslim. Dengan demikian tauhid yang 

merupakan komitmen manusia kepada Allah sebagai pusat  orientasi dan fokus dari 

seluruh rasa hormat, rasa tunduk, patuh, syukur dan sebagai satu-satunya sumber nilai. 

Apa yang dikehendaki Allah akan menjadi nilai bagi manusia untuk bertauhid dan ia 

tidak akan mau menerima otoritas atau petunjuk kecuali otoritas dan petunjuk Allah. 

Seorang muslim  bertauhid merupakan pangkal sekaligus ujung (tujuan) dari seluruh 

kehidupannya. Dengan Tauhîd manusia tidak akan bebas dan merdeka, tetapi juga akan 

sadar bahwa kedudukannya sama dengan manusia. 

Iman dalam arti lughawi merupakan sebuah mashdar yang terambil dari “amana-

yukminu- imanan” berarti percaya dan yakin. Al-Jauhari, Ibnu Manzur dan al-Razi 

mengartikan iman sebagai “at-thasdiq” adalah pembenaran, keyakinan, dan 

kepercayaan. Sedangkan definisi iman secara lughawi Menurut Ibnu Taimiyah lebih pada 

"iqrar" adalah persetujuan, pengakuan.6 

Pengertian Iman dalam arti Syar’i seperti yang disepakati oleh Ahlusunnah wal 

Jamaah teraktualisasi dalam bentuk  “Qaulun-wa amalun” (ucapan dan perbuatan). 

“Qaulun lil-insan wa amalun al qalbi wal-jawarih”(ucapan dengan lidah, perbuatan hati dan 

anggota badan)7.  Namun beberapa pandangan berbeda dengan konsep ahl-al-Sunnah. 

Arti Iman secara harafiah dalam Islam adalah berarti percaya kepada Allah. 

Dengan itu orang yang beriman adalah ditakrifkan sebagai orang yang percaya 

(mukmin). Siapa yang percaya maka dia dikatakan beriman. Perkataan Iman diambil 

dari kata kerja ‘aamana’-yukminu’ berarti ‘percaya’ atau membenarkan.8 Perkataan Iman 

 
6Harapandi Dahri, Pemikiran Teologi Sufistik Syke Abdul Kadir Jaelani (Cet.I; 

Jakarta: Wahyu Press, 2004), h. h. 30.  
7Ibid.  
8Maramis Setiawan, dalam, http://ms.wikipedia.org/wiki/pengertian-

iman/ diakses 20 Desember 2008).   



yang berarti ‘membenarkan’ itu disebutkan dalam Alquran, di antaranya dalam surah 

at-Taubah ayat 62. 

Unsur-Unsur Iman 

a. Tashdiq bi al Janan (I’tiqadun bil Janan) 

Iman adalah pembenaran. Pembenaran yang dimaksud bukan saja pembenaran 

logika (tashdiq aqliy), akan tetapi pembenaran hati (tashdiq qalbiy)  pembenaran yang lahir 

dari nurani seseorang karena fitrah dan dampak ketenangan yang dirasakan. 

b. Iqrar bi Al Lisan (Nutqun bil Lisan)  

Ikrar bahkan telah menjadi tuntunan iman. Pengikraran bisa saja hanya berujud 

pernyataan yang tulus kepada Allah Swt, itu pun sudah cukup 

c. Amal bi al Arkan (’Amalun bil Arkan)  

Iman menuntut tindakan fisik, karena fisik itulah media untuk mengekspresikan 

atau mengaktualisasikan kehendak hati. Apa yang akan terjadi, jika kemauan kita 

berdesakan, sementara fisik tidak mampu mewujudkannnya. 

HUBUNGAN AKHLAK DENGAN IMAN 

Akhlak adalah salah satu dari tiga elemen dasar ajaran Islam: akidah, syariah, 

dan akhlak. Akidah mengurusi masalah keyakinan, syariah mengurusi masalah hukum 

dan peribadatan, sedangkan akhlak mengurusi masalah moral dan perilaku. Ketiga 

elemen dasar tadi bersifat saling menguatkan dan melengkapi, tetapi elemen yang sering 

menjadi tolok ukur dan pembanding dengan umat lain, justru elemen akhlak ini. 

Rasulullah pernah bersabda: 

Sesungguhnya aku (diutus sebagai Rasul), adalah untuk menyempurnakan kemuliaan 

akhlak. 

Kedudukan akhlak dalam ajaran Islam, sehingga seakan-akan kedua elemen 

yang lain hanyalah bingkai untuk mewadahi keluhuran dan keindahan akhlak itu. 

Karenanya akhlak sering juga disebut ihsan, dalam tiga serangkai iman, Islam, dan ihsan 

sebagai padanan dari akidah, syariah, dan akhlak. Ihsan itu sendiri berarti indah, sesuatu 

yang membuat betah dan nyaman orang yang berada di lingkungannya.   



Tiga serangkai akidah, syariah, dan akhlak merupakan satu kesatuan yang tak 

terpisahkan. Ketiganya saling berjalin, saling melengkapi, dan menguatkan. Ada yang 

mengumpamakan ketiga serangkai tadi bagaikan akar, batang, dan daun-buah dari 

sebatang pohon. Dengan akarnya, pohon itu dapat berdiri kokoh dan menyerap 

makanan sebagai sumber hidup dan kekuatan dari tanah di sekelilingnya. Dengan akidah 

atau iman, kitapun dapat berdiri kokoh dan dengan iman itu pula kita menyerap 

kekuatan, kebenaran, dan kasih Allah untuk bekal kehidupan kita.  

Batang adalah saluran untuk mengalirnya bahan makanan yang telah diserap 

oleh akar dan kemudian disalurkan ke daun, untuk menghasilkan bunga dan buah. 

Demikian pula Islam, adalah aturan dan peribadatan yang merupakan penyalur 

kehendak Allah yang telah kita serap dengan iman kita. Sementara ihsan merupakan 

daun, bunga, dan buah yang merupakan hasil dari apa yang telah diserap dan disalurkan 

oleh iman dan islam kita.  

 Ketiga serangkai iman-islam-ihsan itu juga dapat diibaratkan sebagai komponen 

dari sebuah bangunan. Kalau diumpamakan sebuah bangunan, maka iman atau akidah 

dapat dianggap sebagai fondasi dari bangunan tadi. Sedangkan syariah atau islam 

adalah struktur dan atapnya. Sementara akhlak atau ihsan merupakan furnitur dan 

segala macam perlangkapan yang ada di dalam bangunan tadi. Masing-masing 

mempunyai kegunaan dan fungsinya sendiri. 

 Fondasi adalah landasan di mana sebuah bangunan diletakkan. Tanpa fondasi 

yang kokoh, sebuah bangunan akan sangat mudah runtuh, bahkan oleh beban dan 

kemegahan bangunan itu sendiri. Inilah juga fungsi akidah atau iman. Struktur, dinding, 

dan atap  memiliki fungsi sebagai pelindung dan pemberi rasa aman terhadap penghuni 

bangunan tadi :melindungi dari panas dan hujan, angin dan badai, dan dari orang-orang 

yang ingin berbuat jahat. Demikian juga fungsi syariah atau islam. Dia memberi rasa 

melindungi dan memberi rasa aman bagi masyarakat yang bernaung di dalamnya. 

Sedang akhlak atau ihsan adalah pemberi keindahan, ketentraman, dan rasa nyaman. 

Dalam sebuah bangunan, dia dapat berupa furniture atau perlengkapan yang lain. 



PERBUATAN YANG MERUSAK AQIDAH DAN IMAN 

Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat seseorang berarti telah 

mempersaksikan diri sebagai hamba Allah semata. Kalimat laa ilaaha illallaahu dan 

Muhammadur Rasuulullah selalu membekas dalam jiwanya dan menggerakkan anggota 

tubuhnya agar tidak menyembah selainNya. Baginya hanya Allah sebagai Tuhan yang 

harus ditaati, diikuti ajaranNya, dipatuhi perintah-Nya dan dijauhi laranganNya. 

Caranya bagaimana, lihatlah pribadi Rasulullah saw. sebab dialah contoh hamba Allah 

sejati. 

Dalam pembukaan surat Al-Israa’, Allah telah mendeklarasikan bahwa 

Rasulullah saw. adalah hambanya,  Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan 

hambaNya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsha (Al-Israa’:1). 

Begitu juga dalam pembukaan surat Al-Kahfi, Allah berfirman: Segala puji bagi Allah 

yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Kitab (Al-Qur’an) dan Dia tidak 

mengadakan kebengkokan di dalamnya (Al-Kahfi:1). 

Ini menunjukkan bahwa agar makna dua kalimat syahadat  yang intinya adalah 

tauhid  benar-benar tercermin dalam jiwa dan perbuatan, tidak ada pilihan bagi seorang 

hamba kecuali mencontoh pribadi Rasulullah Saw. dalam segala sisi kehidupannya, baik 

dari sisi aqidah dan ibadah, maupun sisi-sisi lainnya seperti sikapnya terhadap istri dan 

pelayannya di rumah, pergaulannya bersama-sahabatnya, akhlaqnya dalam melakukan 

transaksi bisnis dan kepemimpinannya sebagai kepala Negara. Untuk menjaga 

kemurnian tauhid, seperti yang dicontohkan Rasulullah saw. seorang hamba hendaknya 

menghindar jauh dari hal-hal yang merusak kemurnian Aqidah dan keimanan sebagai 

cerminan dua kalimat syahadat tersebut, yang setidaknya ada beberapa hal yang harus 

dihindari yang dapat merusak Aqidah dan keimanan. 

1. Pengertian Syirik 

Syirik menurut bahasa adalah sekutu, kongsi, atau bahagian dan juga berarti 

mempersekutukan. Sedangkn menurut syara’ syirik adalah memperserikatkan dengan 

Allah, sesuatu dari makhluk-Nya.9Syirik adalah konsep dalam Islam untuk merujuk 

 
9Hasbi Ash-Shiddiqy, op.cit., h. 743  



pada aktivitas mempersekutukan Tuhan, aktivitas ini sendiri memiliki lawan yakni 

konsep Tauhid yakni konsep Islam untuk ke-Esaan Tuhan, baik terhadap Dzat dan 

sifatNya maupun terhadap ‘AfalNya.10 

2. Kafir 

Kafir (berasal dari bahasa Arab kāfir; plural kuffār) secara harfiah berarti orang yang 

menyembunyikan atau mengingkari kebenaran. Dalam terminologi kultural kata ini 

digunakan dalam agama Islam untuk merujuk kepada non muslim atau kepada muslim 

yang mengingkari nikmat Allah (sebagai lawan dari kata syakir, yang berarti orang yang 

bersyukur)11. 

Di dalam Al Quran, kitab suci agama Islam, kata kafir dan variasinya digunakan 

dalam beberapa penggunaan yang berbeda: 

a. Kufur at-tauhid (Menolak tauhid): Dialamatkan kepada mereka yang menolak 

bahwa Tuhan itu satu.  

b. Kufur al-ni`mah (mengingkari nikmat): Dialamatkan kepada mereka yang tidak 

mau bersyukur kepada Tuhan. 

c. Kufur at-tabarri (melepaskan diri). 

d. Kufur al-juhud: Mengingkari sesuatu. 

e. Kufur at-taghtiyah: (menanam/mengubur sesuatu)12  

Menurut Ar Raghib Al-Asfahani yang dikutip oleh Hasbi Ah-Shiddiqy 

mengatakan bahwa kufur itu ialah mengingkari ke-Esaan Allah, Kenabian Nabi, atau 

mengingkari syariat. Seorang yang mengingkari ketiga hal tersebut atau salah satunya 

dinamai kafir.13 Kemudian jika kufur itu dibagi ada tiga bentuk dan sifatnya. 

1. Kufur Jahli, yaitu: kufur disebabkan kebodohan, disebabkan oleh karena tidak mau 

memperhatikan dan menyelidiki segala tanda-tanda yang menghasilkan iman, 

seperti kufur yang kebanyakan terjadi saat ini. 

 
10Farid Ma’ruf, Op.cit., h 38  

11T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, Al-Islam II [Jakarta: Bulan Bintang, 1952],  738 

12Kafir, dalam:  http://id.wikipedia.org/wiki/Kafir, di akses Tanggal 20 Januari 2009 

13Hasbi Ash-Shiddiqy, op.cit., h. 740  



2. Kufur Juhudi (kufur inadi), yaitu: kufur yang disebabkan karena merasa hina 

beriman seperti kufur Fir’aun dan kaumnya, atau karena takut kehilangan 

pangkat, pengaruh dan kemegahan, seperti kekufuran Heraclius. 

3. Kufur Hukmi, yaitu: kufur yang disebabkan oleh sesuatu pekerjaan yang 

dipandang oleh agama berlawanan dengan keimanan, seperti menghinakan 

barang yang seharusnya dimuliakan. Contohnya menghinakan “Kitabullah dan 

Sunnaturrasul” dan menghinakan hukum syara.14 

 
 

 
14Ibid., h. 740-741  


