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Prakata v

Alhamdulillah wa Syukurillah atas segala rahmat Allah Swt. beserta 
salawat dan salam kepada Rasul-Nya Muhammad Saw., mengiringi 
aktivitas keseharian kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab 
akademik dan peran-peran kehidupan lainnya sehari-hari.

Publikasi karya akademik adalah salah satu ruh perguruan tinggi, 
karena perguruan tinggi adalah ruang produksi ide dan gagasan yang 
harus selalu di-update dan di-upgrade. Buku adalah salah satu produk 
akademik yang kelahirannya, mesti diapresiasi setinggi-tingginya, 
karena di balik proses lahirnya, ada kerja keras yang menguras waktu, 
tenaga dan pikiran. Kerja keras dan upaya sungguh-sungguh untuk 
menghadirkan sebuah karya akademik, adalah bukti nyata dedikasi 
serta khidmat seorang insan universitas bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan.

Sebagai kampus yang memiliki visi menjadi pusat pencerahan dan 
transformasi ipteks berbasis peradaban Islam, kehadiran buku terbitan 
PT RajaGrafindo Persada ini, diharapkan menjadi sumbangan berharga 
bagi diseminasi ilmu pengetahuan di lingkungan kampus peradaban, 
sekaligus semakin memperkaya bahan bacaan bagi penguatan integrasi 
keilmuan. 

PENGANTAR REKTOR
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Buku ini tentu jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan 
masukan dari para pembaca untuk para penulis akan sangat dinantikan. 
Karena dengan itu, iklim akademik kampus akan dinamis dengan tradisi 
diskursif yang hidup. 

Akhirnya, sebagai Rektor, saya mengapresiasi setinggi-tingginya 
atas penerbitan buku yang menjadi bagian dari Program Penerbitan 
100 buku Referensi UIN Alauddin Makassar tahun 2022 ini. Semoga 
membawa kemaslahatan bagi warga kampus dan masyarakat secara 
umum. 

 
Gowa, 02 Mei 2022

Rektor UIN Alauddin Makassar

Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D.



Prakata vii

 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين.

 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله

وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد

Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga 
penulisan buku yang berjudul Menakar Terminologi Ekstremisme Beragama 
dalam Neraca Al-Qur’an telah selesai.

Ekstremisme pada dasarnya bukan istilah monopoli komunitas yang 
berbasis agama, namun juga terdapat dalam komunitas yang berbasis 
non-agama, bahkan komunitas yang menentang agama juga terkadang 
merefleksikan ekstremisme, meskipun dengan tujuan dan model yang 
berbeda. Pada awalnya, istilah ekstremisme dipahami sebagai bagian 
dari ekspresi perilaku politik yang menggunakan cara-cara kekerasan 
dalam memperjuangkan dan mendapatkan tujuan-tujuan politik, baik 
secara individual maupun secara kolektif. Pada perkembangannya, 
istilah ekstremisme lebih banyak dilekatkan kepada umat beragama, 
terutama umat Muslim dan dipakai untuk menunjuk sikap dan 
perilaku keberagamaan yang berbeda dengan mainstream, baik dalam 
hal pemikiran keagamaan maupun dalam ekspresi keberagamaan yang 

PRAKATA
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mencakup ibadah ritual ataupun ibadah muamalah (sosial-politik). 
Dengan kata lain, terminologi ekstremisme lebih bermuatan sosial-
politik dibanding muatan religiusitas meskipun klaimnya diorientasikan 
kepada sikap dan perilaku keberagamaan. 

Berbeda halnya dengan pendekatan sosial-politik yang selalu 
menakar fenomena ekstremisme dan sejumlah istilah yang disepadankan 
kepadanya dengan gerakan yang memiliki tujuan-tujuan politik, maka 
pendekatan qur’ani lebih komprehensif dan lebih objektif dalam 
memberikan terminologi terhadap ekstremisme itu sendiri. Oleh karena 
istilah ekstremisme dalam Al-Qur’an tidak hanya mencakup fenomena 
keberagamaan yang cenderung beraliran kekerasan, namun ekstremisme 
merangkum semua bentuk penyimpangan dalam keberagamaan 
pada keseluruhan aspek, akidah, ibadah, dan muamalah. Lagi pula, 
ekstremisme dalam Al-Qur’an tidak digambarkan sebagai sikap dan 
perilaku penyimpangan agama tertentu, namun diungkapkan sebagai 
sikap dan perilaku menyimpang yang telah dipraktikkan umat-umat 
beragama sebelum Islam sekaligus diperingatkan sebagai perilaku 
menyimpang yang berpotensi menimpa umat beragama mana pun, 
sehingga dapat mengancam eksistensi kehidupan manusia secara 
keseluruhan.

Oleh karena itu, wacana ekstremisme sebaiknya tidak dipandang 
sebagai fenomena keberagamaan umat beragama tertentu, melainkan 
dipandang sebagai bagian dari wacana kemanusiaan secara universal. 
Oleh karena melekatkan wacana dan fenomena ekstremisme pada agama 
tertentu, diyakini akan memberi terminologi yang subjektif dan tidak 
proporsional. Hal utama yang perlu dilakukan dalam mengobjektifikasi 
terminologi ekstremisme keberagamaan adalah tidak menjadikan 
pendekatan sosial-politik sebagai satu-satunya pisau analisis dalam 
mendiskusikan wacana ekstremisme, namun mengembalikan tolok 
ukur wacana ekstremisme kepada doktrin agama adalah sikap yang 
adil dan bijaksana. Kalau itu terkait dengan fenomena ekstremisme 
keberagamaan umat Islam, maka menjadikan Al-Qur’an sebagai 
sumber primer dan tolok ukur dalam menentukan sikap dan perilaku 
ekstrem dalam beragama merupakan pilihan terbaik, tentu dengan 
tetap menjadikan pendekatan lain sebagai pendekatan pendamping 
atau sekunder.
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Dalam Al-Qur’an, term-term yang secara langsung maupun 
tidak langsung mengindikasikan makna ekstremisme keberagamaan 
adalah al-ghuluww, thaga-thugyān-thāgun, i’tada-ya’tadūn, ’ataw-’utuwwan, 
afratha-yafrathu-furuthan, asrafa-yusrifu-musrifūn, bagā-bagyan-bāgin, 
fasada-yufsidu- mufsidūn- fasād, rahaba-tarhabūhum, rahbatan, syathathan, 
zhalama-yazhlimūna-zhālimīn-zhulman. Berdasarkan penelusuran term-
term tersebut, maka dapat dipahami bahwa terminologi ekstremisme 
keberagamaan adalah keyakinan, sikap dan perilaku keberagamaan 
yang menyimpang dari ajaran yang sebenarnya, baik dalam hal perintah 
maupun dalam hal larangan, dalam bentuk menambah ajaran itu 
atau menguranginya, atau menentangnya, baik penyimpangan atau 
pelampauan itu dilakukan karena kecintaan yang berlebihan kepada 
agama atau karena kebencian yang berlebihan kepada agama. Terminologi 
ini sekaligus menegaskan esensi ekstremisme keberagamaan perspektif 
Al-Qur’an. 

Selain muncul karena kecintaan yang berlebihan terhadap agama 
dengan cara yang tidak tepat, ekstremisme akidah juga muncul 
sebagai bentuk dari kebencian yang berlebihan terhadap agama. Hal 
ini antara lain dapat diketahui dari sikap dan perilaku Bani Israil yang 
mengintimidasi, menghina, mendustakan bahkan membunuh nabi-
nabi. Hal ini mereka lakukan atas motivasi kebencian berlebihan kepada 
nabi-nabi itu karena nabi-nabi tersebut tidak mengikuti keinginan 
hawa nafsu mereka yang selalu berorientasi kepada kehidupan material 
belaka. Sikap dan perilaku mereka seperti ini juga dikategorikan sebagai 
ekstremisme keberagamaan karena meskipun mereka menentang ajaran 
agama, akan tetapi kepada mereka disampaikan risalah melalui para 
nabi dan rasul Allah.

Adapun sikap dan perilaku keberagamaan terkait dengan ibadah 
ritual atau ibadah mahdhah nampak pada upaya improvisasi atau 
kreativitas dalam praktik ibadah ritual yang sesungguhnya secara 
keseluruhan telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul terhadap umat-
umatnya. Hal ini antara lain dapat dipahami dari pelanggaran Bani Israil 
(umat Nabi Musa a.s.) terhadap doktrin hari Sabtu yang pada awalnya 
dijadikan sebagai hari yang dikhususkan kepada mereka melakukan 
ibadah ritual keagamaan. Begitupun juga, doktrin rahbāniyyah yang 
dianut dalam agama Nasrani, yakni doktrin untuk tidak beristri atau 
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tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara. Ekstremisme dalam 
ibadah ritual juga dipraktikkan dalam kehidupan keberagamaan umat 
Islam, bahkan semasa Nabi saw. masih hidup, misalnya melakukan 
ibadah puasa terus-menerus, sikap yang tidak ingin menikah, dan lain-
lain. Kesemua hal ini menyalahi praktik ibadah yang telah dicontohkan 
oleh Nabi saw. Meskipun sikap dan perilaku ekstrem dalam ibadah 
mahdhah mampu dilakukan oleh individu-individu tertentu, namun hal 
ini diyakini menyalahi fitrah kemanusiaan sehingga dikhawatirkan akan 
mencapai titik kejenuhan dan pada gilirannya akan melahirkan sikap 
meremehkan ajaran agama bahkan penentangan terhadap agama itu 
sendiri. Oleh karena itu, meskipun kesemua perilaku ekstrem tersebut 
dilakukan atas dasar kecintaan agama yang sangat kuat, namun karena 
hal ini melampaui batas yang diperintahkan agama, tetap saja dianggap 
sebagai bentuk penyimpangan terhadap agama.

Selanjutnya, wujud ekstremisme keberagamaan dalam aspek 
hukum dan muamalah termanifestasikan dalam beberapa sikap dan 
perilaku keberagamaan antara lain mempersulit dalam menjalankan 
hukum-hukum agama, mengharamkan hal-hal yang dihalalkan dan 
menghalalkan hal-hal yang diharamkan, tergesa-gesa dalam menghukumi 
seseorang. Dari sisi sosial, tergesa-gesa mengeklaim kekufuran dapat 
menimbulkan kekacauan kehidupan masyarakat karena berimplikasi 
antara lain kepada halalnya darah dan harta benda korban penghakiman 
kekufuran. Selain itu, perpecahan yang menimbulkan ‘a¡abiyyah dan 
permusuhan. Perpecahan dalam konteks ini dinilai sebagai bentuk 
ekstremisme keberagamaan karena fanatisme itu mengimplikasikan 
kepengikutan dan ketataan kepada pemimpin masing-masing kelompok 
yang kemudian mengakibatkan permusuhan berkepanjangan di antara 
mereka. Bahkan fanatisme kelompok sering mengabaikan inti ajaran 
agama yang sebenarnya. Perekat untuk saling tolong-menolong sebagai 
penegasan akan keterbatasan manusia. Selain itu, perilaku ekonomi yang 
tidak seimbang, yakni berlebihan dalam menghambur-hamburkan harta 
dan berlebihan dalam menahan harta benda yang dimiliki. Kedua sikap 
dan perilaku yang berlebihan ini dapat mengakibatkan kekacauan dalam 
kehidupan manusia dalam keseluruhan levelnya, mulai level kehidupan 
keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sikap dan perilaku 
seperti ini dianggap sebagai sikap dan perilaku ekstrem karena menolak 
aspek tolong-menolong antarsesama. Tolong-menolong merupakan 
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penegasan atas kelemahan manusia di satu sisi, dan pengakuan akan 
eksistensi Allah sebagai satu-satunya Zat yang tidak membutuhkan 
pertolongan dari pihak mana pun. Demikian juga, membunuh orang 
lain tanpa alasan yang dibenarkan agama. Penyimpangan seksualitas 
termasuk bentuk lain dari ekstremisme beragama. Dalam pandangan Al-
Qur’an, seksualitas bukan sesuatu yang tercela. Akan tetapi, dipandang 
sebagai sesuatu yang harus dipelihara, dijaga, dan diatur pemenuhannya. 
Menciptakan ketakutan pada masyarakat luas. Perbuatan menakut-
nakuti orang lain, baik itu dilakukan secara individu maupun secara 
kelompok, disejajarkan dengan perbuatan dosa lainnya antara lain 
merampok, memutus silaturahmi, membunuh orang lain, dan lain-lain. 
Menakut-nakuti, mengintimidasi atau meneror orang lain, secara fisik 
dan non-fisik dianggap sebagai sikap dan perilaku ekstrem karena hal ini 
berarti merampas hak keamanan, kenyamanan, hak kebahagiaan hidup 
orang lain, suatu hal yang sangat dijaga dan dipelihara dalam agama. 
Intimidasi dan terorisme merupakan tindakan kesewenang-wenangan 
seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain. 

Ekstremisme keberagamaan berakibat atau berdampak negatif, 
baik dalam konteks keberagamaan individual maupun dalam konteks 
keberagamaan kolektif, bahkan berpengaruh kepada interaksi 
global umat beragama, khususnya umat Islam. Ekstremisme 
keberagamaan pada level akidah mengimplikasikan kesyirikan yang 
oleh Al-Qur’an didefinisikan sebagai bentuk kekufuran. Hal ini berarti 
ekstremisme aspek akidah lebih cenderung berpengaruh buruk terhadap 
keberagamaan individual. Adapun ekstremisme aspek ibadah mah«ah 
juga berdampak negatif terhadap individu pelakunya yang karena 
semangat keberagamaan yang sangat kuat mencoba berkreativitas dalam 
menciptakan bentuk ibadah yang baru yang cenderung tidak sejalan 
dengan kemampuan manusia secara umum. Mengadakan ibadah ritual 
yang tidak sesuai dengan apa yang dipraktikkan oleh Nabi saw. selain 
sebagai bentuk penolakan terhadap posisi nabi sebagai qudwah dan 
uswah bagi umatnya, juga merefleksikan penolakan terhadap eksistensi 
manusia sebagai makhluk yang memiliki kelemahan dan keterbatasan 
dalam segala hal. Memaksakan diri melakukan ibadah mah«ah yang 
tidak sejalan dengan kodrat manusia akan berakibat buruk terhadap 
ketahanan diri seorang hamba untuk terus-menerus melakukan perintah 
agama. Seseorang yang mencapai antiklimaks dalam pemaksaan diri 
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tersebut, akhirnya akan mengantarkannya kepada sikap meremehkan 
ajaran agama, bahkan dikhawatirkan akan menentang dan meninggalkan 
ajaran agama itu di masa-masa berikutnya. 

Selanjutnya, ekstremisme keberagamaan dalam tataran hukum dan 
muamalah selain berakibat buruk kepada pelakunya, juga berakibat 
buruk terhadap orang lain, bahkan terhadap kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. Sikap dan perilaku ekstrem dalam hukum 
dan muamalah merupakan refleksi penentangan dan penolakan posisi 
Allah sebagai sentralitas keseluruhan eksistensi, baik dalam Zat-Nya, 
sifat-Nya, maupun perbuatan-Nya. Aturan hukum yang ditetapkan 
Allah kepada hamba-hamba-Nya bertujuan menciptakan keseimbangan 
bagi makrokosmos dan mikrokosmos, sehingga siapa pun yang 
melanggar hukum-hukum itu, maka ia telah merusak keseimbangan 
itu yang akibatnya menimbulkan kekacauan yang tidak hanya 
menimpa pelakunya, tetapi juga menjadikan orang lain sebagai korban 
kekacauan itu. Demikian juga, dalam aturan hukum yang ditetapkan 
Allah, menggambarkan kemurahan dan kebijaksanaan-Nya, sehingga 
pelanggaran terhadap hukum-hukum itu dapat mengakibatkan kesulitan 
dan penderitaan hidup bagi manusia secara keseluruhan.

Sebagai solusi pencegahan atas terjadinya ekstremisme dengan 
berbagai dimensinya, Al-Qur’an merekomendasikan sikap wasaiyyah, 
yaitu sikap pertengahan atau keseimbangan dalam menyikapi berbagai 
persoalan kehidupan, baik yang berdimensi teologis (akidah), ibadah 
mah«ah (ritual), maupun persoalan sosial kemasyarakatan (muamalah). 
Islam adalah agama pertengahan antara poros spiritualisme dan poros 
materialisme. Al-Qur’an tidak merekomendasikan salah satunya dengan 
mengabaikan yang lainnya. Meskipun Al-Qur’an memprioritaskan 
kehidupan akhirat, namun Al-Qur’an menjadikan dunia sebagai 
jembatan menuju akhirat. Dunia dan akhirat adalah dua fase kehidupan 
makhluk yang tak terpisahkan, di mana akhirat merupakan kelanjutan 
dari kehidupan dunia, dan dunia merupakan tempat berinvestasi amal 
untuk dinikmati di akhirat kelak. Mengabaikan salah satunya karena 
mengejar yang lainnya dinilai sebagai bentuk dari ekstremisme beragama 
karena tidak memenuhi kebutuhan unsur-unsur kemanusiaan, yakni 
unsur rohani dan unsur jasmani. 
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Buku ini ditulis sebagai bentuk ikhtiar berkontribusi dalam 
mengembangkan wacana ekstremisme beragama dengan menjadikan 
Al-Qur’an dan hadis sebagai starting point. Tentu buku ini masih jauh dari 
kesempurnaan sehingga dibutuhkan tulisan lainnya untuk melengkapi 
kekurangannya. Atas terbitnya buku ini, Penulis menghaturkan 
banyak terima kasih kepada semua pihak yang turut berjasa dalam 
penerbitannya. 

Samata-Gowa, 18 April 2022

Penulis,

 Dr. Rosmini, M.Th.I.
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Daftar Isi xvii

A. Transliterasi

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf sebagai berikut.

b : ب   z : ز   f : ف
t : ت   s : س	 	  q : ق
ك : k   ش : sy   ث : £
j : ص : ¡   ج   l : ل
م : m   ض : »   ح : ¥
kh : ط : ¯   خ   n : ن
d : ظ : §   د   h : ه
 و : w   ع : ‘   ذ : ©
r : ر   g : غ   y : ي

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

PEDOMAN TRANSLITERASI
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2. Vokal dan Diftong

a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan:

Vokal Pendek Panjang 

Fathah
Kasrah

Dammah

A
I
U

Ā
Ī
Ū

b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ai) dan 
(au), misalnya bain ( ) dan qaul ( ).

B. Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

1. Swt.   : subhana wata‘ala

2. saw.   : sallallahu alaihi wasallama

3. a.s.   : alaih a-salam

4. H   : hijriah

5. M   : masehi

6. SM   : sebelum masehi

7. W.   : wafat

8. QS/..:....  : qur’an surah/nomor surat: ayat
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1
TERMINOLOGI EKSTREMISME BERAGAMA 
DAN FAKTOR PENYEBABNYA

A. Selayang Pandang tentang Ekstremisme Beragama
Meskipun Al-Qur’an diturunkan dalam bahasa Arab,1 hal itu bukan 
berarti suatu pembatasan atau keterbatasan jangkauannya dalam 
mengomunikasikan dirinya dengan lingkungannya. Al-Qur’an mampu 
berbincang dengan siapa saja dan membincang tentang apa saja. Oleh 
karena keunggulan yang tak terhingga inilah, Al-Qur’an patut menjadi 
pedoman dan pegangan hidup bagi seluruh umat manusia bahkan untuk 
seru sekalian alam. Al-Qur’an bukan dokumen yang diselidiki oleh 
sejarawan, melainkan kalam tentang kehidupan, di dalamnya terdapat 
aturan yang menentukan perilaku ritual, etis, dan yuridis orang-orang 
beriman. Al-Qur’an di satu sisi membatasi petualangan intelektual 
dan imajinasi manusia, di sisi lain melahirkan serta mengembangkan 
bentuk-bentuk kepekaan mereka.2 Al-Qur’an menjadi panutan bagi 
setiap orang yang mencari petunjuk dan menjadi hujjah bagi setiap 
orang yang sedang berjalan di atas petunjuk.

1Yusuf Ali, The Holy Qur’an (Beirut: Dar al-’Arabiyyat, 1968), hlm. 620. Senada 
dengan Yusuf Ali, M. Asad (1900–1992 M) mengemukakan bahwa suatu kewajaran 
jika Al-Qur’an diturunkan dalam bahasa Arab karena umat yang pertama dituju 
Al-Qur’an adalah bangsa Arab. Hal ini tentu akan mempermudah masyarakat 
penerima Al-Qur’an untuk memahami Al-Qur’an itu sendiri. Lebih lanjut lihat 
M. Asad, The Message of The Qur’an (Gibraltar: D±r al-Andalus, 1980), hlm. 371.

2Mohammed Arkoun (1928–2010 M), Pembacaan Baru Al-Qur’an, terj. Machasin 
(Jakarta: INIS, 1997), hlm. 121. 
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Untuk membuktikan posisinya sebagai way of life, Al-Qur’an mesti 
dibaca, dikaji, dipahami, dihayati kemudian diamalkan. Pengkajian yang 
berulang-ulang terhadap Al-Qur’an senantiasa melahirkan nuansa baru 
dalam penafsirannya. Bahkan, tafsir atau penafsiran yang baru ini kerap 
kali muncul sebagai antitesa terhadap penafsiran yang ada sebelumnya. 
Hal ini tidak berarti bahwa terjadi kontradiksi substansial3 dalam teks 
Al-Qur’an itu sendiri, tetapi penafsiran dan pemahaman terhadap 
kandungan Al-Qur’an itulah yang selalu berkembang seiring dengan 
perkembangan dan kemajuan pemikiran manusia.4 Dengan kata lain, 
penafsiran dan pemahaman manusia senantiasa mengalami dinamisasi 
sebagai respons positif terhadap semakin meningkatnya tantangan 
hidup yang dihadapi umat manusia.

Meskipun diyakini bahwa Al-Qur’an merupakan solusi bagi 
setiap masalah yang dihadapi, namun untuk membuktikan keyakinan 
tersebut tidak jarang umat Islam menemui jalan buntu. Hal ini terjadi 
karena Al-Qur’an hanya memberikan petunjuk-petunjuk umum dan 
tidak memberikan rincian-rincian kecuali dalam hal-hal tertentu 
dan jumlahnya sangat sedikit. Salah satu hal penting yang sering 
memunculkan perbedaan pendapat umat Islam dalam mengapresiasi Al-
Qur’an bahkan sering melahirkan konflik sosial adalah soal “keteguhan” 
dalam beragama yang tanpa disadari memasuki wilayah “ekstrem” dan 
jauh dari sikap moderasi sebagaimana diajarkan oleh Al-Qur’an sendiri.

Berangkat dari suatu keyakinan bahwa Al-Qur’an senantiasa 
merupakan sumber inspirasi dan motivasi, maka umat Islam melakukan 
banyak hal sebagai bentuk apresiasi dan implementasi terhadap petunjuk-
petunjuk Al-Qur’an, baik dalam kehidupan individual maupun dalam 
kehidupan kolektif. Bentuk ekspresi keberagamaan umat Islam sangat 

3Lihat di antaranya QS An-Nisa’ [4]: 82, QS Yunus [10]: 64; QS al-Ahzab 
[33]: 23, QS Al-An’am [6]: 34, 115; QS Al-Kahf [18]: 27.

4Perbedaan mazhab pemikiran dalam Islam, baik dalam bidang teologi 
maupun dalam bidang fiqh salah satunya disebabkan karena perbedaan pendapat 
dalam menginterpretasi Al-Qur’an. Meskipun demikian, semua mazhab menerima 
bahwa perbedaan yang terjadi bukanlah perbedaan yang membawa kepada adanya 
kontradiksi teks-teks yang berbeda-beda. Oleh karena perbedaan itu hanya terjadi 
pada bagian-bagian teks yang sebagiannya dapat dikembalikan pada watak atau 
sifat bahasa. Oleh karena teks (wahyu) menggunakan bahasa sebagai medium. 
Lihat Nasr Hamid Abu Zaid (1943–W. 2010), Mafhum al-Nas: Dirsah fi Ul m Al-Qur’an, 
terj. Khoiron Nahdliyyin, Tekstualitas Al-Qur’an: Kritik Terhadap Ulumul Qur’an, Cet. 
I (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 251.
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beragam disebabkan karena keragaman interpretasi terhadap ajaran-
ajaran Al-Qur’an. Sayangnya, keragaman-keragaman yang dimaksud 
tidak mampu menciptakan harmoni kehidupan manusia secara umum 
terlebih lagi dalam tubuh umat Islam sendiri. Disharmonisasi ini terjadi 
karena tidak banyak pihak yang menyadari bahwa interpretasi terhadap 
Al-Qur’an tidak mesti berbentuk tunggal. Akan tetapi, keragaman 
dalam memunculkan interpretasi terhadap Al-Qur’an adalah hal yang 
selain logis, dalam hal-hal tertentu juga merupakan hal yang memang 
dikehendaki oleh Al-Qur’an itu sendiri. Dalam kaitan ini, Al-Qur’an 
telah memberikan rambu-rambu agar mereka yang berupaya berijtihad 
dalam menerjemahkan kehendak-kehendak Al-Qur’an dalam zaman 
yang serba permissive ini tidak terjebak dalam situasi yang melampaui 
batas yang sering disebut perilaku ekstrem, baik dalam konteks 
keberagamaan maupun dalam kehidupan sosial.

Fenomena ekstremisme sebenarnya sudah dipraktikkan umat-
umat beragama sebelum Islam. Umat Yahudi bersikap ekstrem 
dalam memperlakukan para nabinya dengan mencaci, menyiksa, 
mengintimidasi, menghina, mendustai, bahkan membunuh nabi-nabi 
mereka. Di antara yang disebut dalam Al-Qur’an, umat Nabi Nuh a.s. 
mereka mengultuskan orang-orang saleh di antara mereka. Demikian 
halnya dengan umat Nasrani, mereka ekstrem dalam pemahaman 
teologis dan ekspresi keberagamaan dengan menempatkan Nabi Isa a.s. 
pada kedudukan yang sejajar dengan Tuhan, lalu disembahnya. Bahkan 
para pendeta diposisikan sebagai perwujudan Tuhan dalam membuat 
hukum. Mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang 
halal. Ketaatan mereka terhadap pendeta pun menjadi mutlak. Sikap dan 
perilaku ekstrem juga nampak dalam keberagamaan masyarakat Arab 
Jahiliah. Mereka mengenal Allah, namun hanya pada aspek rububiyah 
saja, yakni mengenal Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Keyakinan 
mereka telah dihinggapi dengan berbagai pemahaman tahayyul, bid’ah, 
dan khurafat. Mereka merasa kurang puas dan kurang pantas bila 
menyembah Allah tanpa was³lah atau tanpa perantara berupa patung-
patung berhala. Olehnya itu, mereka meletakkan sesembahan penduduk 
Syam yang bernama Hubal di Ka’bah, demikian pula berhala penduduk 
Thaif yang bernama Lata dan Uzza dan berhala suku Aus dan Khazraj 
yang bernama Manat. Penyembahan ini menurut prasangka mereka 
adalah perbuatan baik yang bernilai ibadah. Persangkaan jahiliah 
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(zhannul jahiliyyah) seperti ini akhirnya merusak keyakinan mereka 
menjadi musyrik. 

Kasus ekstremisme juga pernah terjadi pada masa Rasulullah saw., 
sebagaimana HR Imam Bukhari; Tatkala ada tiga orang menghadap nabi 
dan masing-masing menceritakan; yang satu melakukan salat semalam 
suntuk, yang satu lagi berpuasa setahun penuh, sementara yang terakhir 
memilih hidup membujang. Namun Rasulullah menyalahkan semuanya 
dan menyarankan agar sewajarnya dalam beribadah sesuai sunah nabi. 
Dari beberapa analisis historis tersebut, ternyata sikap ekstrem memiliki 
dua kutub yang sama-sama berpotensi negatif. Kutub yang satu adalah 
ekstrem dalam melaksanakan ajaran agama, seperti kaum Nasrani 
dan tiga sahabat nabi, dan kutub yang lain ekstrem dalam melakukan 
pelanggaran agama, sebagaimana yang dilakukan kaum Yahudi. 

Di dalam Al-Qur’an, term yang secara langsung menunjuk kepada 
ekstremisme keberagamaan adalah term al-ghuluww yang disebut dua kali 
yaitu pada Surah Al-Ma’idah ayat 77 dan Surah An-Nisa’ ayat 171. Dalam 
kedua surah tersebut, al-ghuluwwu dipakai dalam bentuk fi’il nāh³ ( ). 

مَسِيْحُ
ْ
اِنَّمَا ال  ۗ حَقَّ

ْ
ا ال

َّ
ِ اِل

ّٰ
ى الله

َ
وْا عَل

ُ
وْل

ُ
ا تَق

َ
مْ وَل

ُ
فِيْ دِيْنِك وْا 

ُ
تَغْل ا 

َ
بِ ل

ٰ
كِت

ْ
 ال

َ
هْل

َ
 يٰٓا

ِ
ّٰ

مِنُوْا بِالله
ٰ
ا
َ
نْهُۖ ف ى مَرْيَمَ وَرُوحٌْ مِّ

ٰ
ىهَآ اِل

ٰ
ق

ْ
ل
َ
لِمَتُهٗۚ  ا

َ
ِ وَك

ّٰ
 الله

ُ
 عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْل

َ
وْن

ُ
 يَّك

ْ
ن

َ
احِدٌۗ  سُبْحٰنَهٗٓ ا هٌ وَّ

ٰ
ُ اِل ّٰ

مْۗ  اِنَّمَا الله
ُ
ك

َّ
ثَةٌۗ اِنْتَهُوْا خَيْرًا ل

ٰ
ل
َ
وْا ث

ُ
وْل

ُ
ا تَق

َ
 وَرُسُلِهٖۗ وَل

ا ١٧١ 
ً

ِ وكَِيْل
ّٰ

فٰى بِالله
َ
رْضِۗ وكَ

َ
ا

ْ
مٰوٰتِ وَمَا فِى ال هٗ مَا فِى السَّ

َ
دٌۘ  ل

َ
هٗ وَل

َ
ل

Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan 
janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya 
Al Masih, Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan 
dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan 
tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-
Nya dan janganlah kamu mengatakan: “(Tuhan itu) tiga”, berhentilah (dari 
ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, 
Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah 
kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. (QS An-Nisa’ [4]: 171)5

5Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Sinergi 
Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 138. 
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Surah Al-Ma’idah [5]: 77:

وْا
ُّ
دْ ضَل

َ
وْمٍ ق

َ
هْوَاءَۤ ق

َ
بِعُوْٓا ا

َّ
ا تَت

َ
حَقِّ وَل

ْ
يْرَ ال

َ
مْ غ

ُ
وْا فِيْ دِيْنِك

ُ
ا تَغْل

َ
بِ ل

ٰ
كِت

ْ
 ال

َ
هْل

َ
 يٰٓا

ْ
ل

ُ
 ق

بِيْلِ ٧٧  وْا عَنْ سَوَاۤءِ السَّ
ُّ
ضَل ثِيْرًا وَّ

َ
وْا ك

ُّ
ضَل

َ
 وَا

ُ
بْل

َ
مِنْ ق

Katakanlah: “Hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) 
dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa 
nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) 
dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari 
jalan yang lurus. (QS Al-Ma’idah [5]: 77)6

Dalam kaidah Ilmu Ushul Fiqhi, format larangan dengan 
menggunakan ¡³gat atau bentuk  (kata kerja yang menunjuk 
larangan) berimplikasi hukum haram. Oleh karena itu, larangan bersikap 
ekstrem dalam beragama semestinya diberikan perhatian serius karena 
hal ini berakibat pada eksistensi kehambaan manusia di sisi Allah dan 
juga pada eksistensi kemanusiaan manusia dalam kehidupan sosial. 
Al-°abar³ (225–210 H) menjelaskan bahwa arti dasar dari al-ghuluww 
adalah keadaan yang melampaui batas atau kadar yang telah ditentukan 
atau disepakati. Al-°abary menafsirkan ayat tersebut bahwa “ahl al-
kitab” yang dimaksud adalah orang Nasrani. Sementara term lā taglū 
fī dīnikum ditafsirkannya dengan lā tujāwizū al-haqqa fī dīnikum fatufrit}ū 
fīhi (janganlah engkau melampaui kebenaran dalam agamamu dengan 
mengada-ada di dalamnya), dan janganlah engkau berkata yang tidak 
benar tentang Nabi Isa a.s. karena perkataanmu yang menganggap Isa 
a.s. sebagai putra Allah adalah perkataan yang tidak benar. Allah tidak 
memiliki seorang anak pun, Isa dan selainnya hanyalah hamba yang 
Allah ciptakan.7

Senada dengan penafsiran al-Tabary, Ibnu Asyu r juga mendefinisikan 
makna al-ghuluww dengan keadaan yang melampaui batas normal 
(kewajaran), yakni menambah atau melebihkan ukuran sesuatu yang 
melampaui standar rasionalitas, atau melampaui standar syariah dalam 

6Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 160.
7Muhammad Ibn Jarīr Ibn Yazīd Ibn Khālid al-Țabarī Abū Ja’far, selanjutnya 

disebut al-Țabarī, Jāmi al-Bayān ‘an Ta’wīl Ayi al-Qur’ān, Jilid IX, Cet. II (Beirut: Dār 
al-Fikr, 1405), hlm. 416.
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hal akidah, pengetahuan, dan perbuatan.8 Di lain tempat dalam kitab 
tafsirnya, Ibnu Asyur kembali menegaskan definisi al-ghuluww dengan 
sikap yang melampaui batas yang telah diketahui bersama yakni 
dengan menambah atau melebihkan ukuran terhadap sesuatu yang 
melampaui batas rasionalitas, batas kebiasaan (adat) dan batas syariat.9 
Dengan demikian, al-ghuluww fī al-dīn menurut Ibnu ‘Asyūr adalah 
sikap dan perbuatan penganut agama yang melampaui batas yang 
telah ditentukan oleh agamanya. Al-ghuluww dalam agama dilarang 
karena al-ghuluww merupakan dasar atau penyebab utama kesesatan 
mereka dan faktor utama yang menjadikan mereka mendustakan nabi 
dan rasul yang diutus Allah kepada mereka. Sehingga ekstremisme 
(ghuluww) ahlul kitab adalah sikap mereka yang melampaui batas 
ajaran yang dituntut oleh agama mereka. Misalnya umat Yahudi 
dituntut untuk mengikuti kitab Taurat dan mencintai rasul yang 
diutus kepada mereka, namun tuntutan ini dilampauinya dengan 
sikap membenci rasul sebagaimana kebencian mereka kepada Isa a.s. 
dan Muhammad saw. Adapun ekstremisme Nasrani nampak ketika 
mereka dituntut untuk mengikuti Isa al-Masih, akan tetapi mereka 
justru mengagungkan Isa a.s. dengan mendakwahkan ketuhanan Isa 
a.s. atau menganggapnya sebagai putra Allah. Di samping itu, mereka 
juga mengingkari kenabian dan kerasulan Muhammad saw.10 Rasyid 
Ridha (1282 H–1935 M) menegaskan bahwa sikap umat Yahudi 
menghina dan mengingkari Isa a.s. di satu sisi, dan sikap umat Nasrani 
yang justru sangat mengagungkan Isa a.s. dan membenci Muhammad 
saw., keduanya digolongkan al-ghuluww fī al-dīn karena menambahkan 
ajaran yang tidak dikehendaki agama sama saja dengan mengurangi 
ajaran yang telah ditetapkan. Kesemuanya ini termasuk dalam sikap 
melampaui batas dalam beragama.11

Tidak berbeda dengan pendapat sebelumnya, Rasyid Ridha 
mendefinisikan al-ghuluww dengan al-ifrāth wa tajāwuz al-hadd fī al-amri 
(mengada-ada dan melampaui batas mengenai suatu perkara). Dengan 
demikian, al-ghuluww fī al-dīn adalah melampaui batas yang dikehendaki 

8Muhammad al-°ahir Ibn Asyur, al-Tahrir wa al-Tanwir, Jilid VI (Tunis: al-Dar 
al-Tauliyyah li al-Nasyr, 1984), hlm. 50–51. 

9Muhammad al-Tahir Ibn Asyur, al-Tahrir wa al-Tanwir, hlm. 290.
10Muhammad al-Tahir Ibn Asyur, al-Tahrir wa al-Tanwir, hlm. 51.
11Muhammad Rāsyid Ridhā, al-Tafsīr al-Qur’ān al-Hakīm al-Syahīr bi al-Tafsīr 

al-Manār, Juz VI, Cet. II (Fustat: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 81–82. 
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oleh wahyu dengan menuruti kehendak hawa nafsu. Termasuk dalam hal 
ini menjadikan nabi dan orang-orang saleh sebagai tuhan-tuhan dengan 
menganggap mereka dapat mendatangkan manfaat dan mudarat dengan 
kekuasaan dan kekuatan gaib mereka tanpa harus melewati sunnatullah 
berupa sebab akibat.12 

Hal lain yang termasuk dalam al-ghuluww fī al-dīn di antaranya 
mensyariatkan ibadah tertentu yang tidak diperintahkan Allah, 
mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan Allah seperti yang 
dilakukan oleh pendeta dan rahib Nasrani yang mengharamkan 
makanan-makanan tertentu bagi dirinya dan pengikut-pengikut mereka. 
Selain itu, berlebih-lebihan dalam melakukan hal-hal yang sunah, baik 
dilakukannya murni karena Allah, maupun karena riya dan sum’ah, juga 
termasuk bagian dari al-ghuluww fi al-dīn. Demikian komentar Ridha.13 

Selain term al-ghuluwwu, term al-thugyan juga dapat merepresentasikan 
makna ekstremisme keberagamaan dalam Al-Qur’an. Oleh karena 
al-thugyan berarti sikap melampaui batas dalam hal kezaliman dan 
kedurhakaan, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS Taha [20]: 81.

Al-thugyan dalam konteks ayat di atas berarti sikap yang melampaui 
batas dalam bentuk meninggalkan dan mendurhakai perintah Allah, 
atau dengan sangat memprioritaskan kehidupan duniawi dan tidak 
memperhatikan taklif, atau juga dengan cara melebih-lebihkan 
peribadatan yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan agama.14 Selain 
itu, tidak mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama dalam hal-hal 
yang sifatnya ijtihadi karena menganggap pendapat-pendapat mereka 
sangat lemah atau karena menganggap mereka ahli bid’ah dan hanya 
meyakini kebenaran pendapatnya sendiri, memperbanyak melakukan 
hal-hal yang sunah dengan meninggalkan hal-hal yang diwajibkan atau 
melakukan hal-hal sunah sambil melakukan hal-hal yang diharamkan 
juga termasuk dalam sikap ekstremisme keberagamaan. Demikian 
menurut Shaduq Abdul Rahman al-Garyani.

12Muhammad Rāsyid Ridhā, al-Tafsīr al-Qur’ān al-Hakīm al-Syahīr bi al-Tafsīr 
al-Manār, hlm. 488–489. 

13Muhammad Rāsyid Ridhā, al-Tafsīr al-Qur’ān al-Hakīm al-Syahīr bi al-Tafsīr 
al-Manār, hlm. 489. 

14Al-Shaduq Abdul Rahman al-Garyaniy (l.1942), al-Guluwwu fi al-Din: §awhir 
Min Guluww al-Ta¯arruf wa Guluw al-Ta¡awwuf, Cet. II (Kairo: Dar al-Salam, 2004), 
hlm. 11.
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Dalam konteks sosial keagamaan dewasa ini, realitas takfiir 
(pengkafiran) sesama umat Islam menjadi poros wacana ekstremisme 
keberagamaan. Terdapat kelompok-kelompok tertentu yang dengan 
mudah mengeklaim dan memvonis kekafiran seseorang meskipun 
diyakini bahwa ketetapan keberimanan dan kekafiran seseorang menjadi 
otoritas Allah Swt. Keberimanan dan kekafiran merupakan keyakinan 
hati, dan tidak ada satu pihak pun yang mampu memastikan keputusan 
hati seseorang. Oleh karena itu, tidak seorang yang sepatutnya 
menghukumi kekafiran seseorang hanya dengan pertimbangan dugaan 
yang tidak pasti, sebagaimana keberimanan seseorang juga diyakini 
dengan dasar yang pasti pula.15 Kelompok ekstremis dalam hal takfiir16 
tidak membedakan antara pelaku kufr dan pelaku maksiat, sehingga 
mereka yang melakukan maksiat dianggapnya kafir yang kemudian 
berimplikasi kepada penghalalan darah dan kehormatannya. 

Jika takfiir sebagai ideologi radikal merupakan salah satu kutub 
ekstrem dalam keberagamaan, maka ideologi liberalisasi agama 
menjadi kutub lain dari realitas ekstremisme beragama yang dimaksud. 
Sikap yang terlalu lunak (permissive) dalam merespons berbagai 
kemaksiatan dan kemungkaran dengan alasan menghormati hak-hak 
asasi manusia berpotensi melahirkan sikap yang meremehkan ajaran 
agama bahkan menentangnya. Paradigma liberal yang berorientasi 
kepada perwujudan kemaslahatan manusia dalam setiap sikap dan 
perilaku keberagamaannya, dalam implementasinya sering terlepas 
dari paradigma penghambaan diri manusia di hadapan penciptanya. 
Hal ini tentu akan bertentangan dengan substansi maqashid al-syariah 
yang sebenarnya melatari dasar pemikiran keberagamaan moderat di 
mana perwujudan kemaslahatan manusia tidak dapat dipisahkan dari 
sisi pengabdian manusia sebagai hamba Allah Swt.

Dua kutub ekstremitas dalam beragama pada kenyataannya sering 
kali muncul sebagai reaksi terhadap ekstremitas yang berlawanan satu 
dengan yang lainnya, yakni pengetatan dalam beragama merupakan 
antitesa dari sikap melepaskan diri dari agama, meremehkan agama 

15Shalah al-Shawi, al-Tatharruf al-Din³: Al-Ra’yu al-Akhar (al-Afaq al-al-
Duwaliyyah li al-I’lm), hlm. 71–75. 

16Gerakan al-Takfir wa al-Hijrah mengkafirkan semua orang Islam yang berbuat 
maksiat dan telah menerima dakwah, tetapi tidak menjadi anggota gerakan ini. 
Rusywan, Dalil al-Harakat al-Islamiyyah fi al-‘Alam, Cet. I (al-Ahram: Markaz al-
Dirasat al-Siyasiyat wa al-Istiratijiyyah, 2006), hlm. 137–138.
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atau sikap memperolokkan agama. Setidaknya pesan ini juga telah 
dibeberkan Nasaruddin Umar bahwa kelompok radikal melakukan 
aksinya sebagai reaksi dari kecemasan mereka terhadap liberalisasi di 
dalam berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebaliknya, 
liberalisme dilakukan sebagai antitesa terhadap maraknya gerakan 
radikalisme di dalam masyarakat. Olehnya itu, perlu upaya deliberalisasi 
untuk deradikalisasi.17 Menurut Yu suf Qardhawi hukum aksi reaksi 
dalam konteks ini sepatutnya menjadi peringatan bagi setiap orang 
yang tersesat jauh dari agamanya agar segera kembali ke jalan tengah 
yang moderat, untuk mendorong kaum ekstrem lainnya juga kembali 
ke jalan tengah agar mereka bertemu di pertengahan jalan yaitu jalan 
yang lurus (al-shirat al-mustaqim).

Realitas ekstremisme keberagamaan manusia yang meliputi berbagai 
aspek—akidah, ibadah muamalah—bersumber dari ekstremisme dalam 
pola pemikiran keberagamaan. Pemikiran keberagamaan yang ekstrem 
akan melahirkan perilaku keberagamaan ekstrem dan akan menghambat 
simultansi dakwah untuk membangun peradaban Islam yang lebih 
kokoh dan bermartabat. Dua model pemikiran keberagamaan Islam 
yang saling bersinggungan diasumsikan terjebak dalam ekstremisme 
pemikiran, yakni rasionalis-liberal dan tekstualis-revivalis-konservatif. 
Kedua model pemikiran keberagamaan di atas tersangkut dalam kubangan 
dua pendekatan pemikiran ekstrem yang saling berkonfrontasi, yakni 
pendekatan overkontekstualis dan pendekatan overtekstualis. Masing-
masing kedua pendekatan ini berada pada dua sisi kutub yang berlawanan 
dan berdampak pada kerancuan dan perselisihan serta disintegrasi dalam 
tubuh umat yang hampir sulit terelakkan.

Hal yang pertama melandaskan pemikirannya pada konsep keilmuan 
Barat sehingga menghasilkan ide-ide rasionalisasi dan liberalisasi agama 
Islam dengan alasan ingin melakukan intrepretasi Islam dalam rangka 
kontekstulisasi doktrin Islam. Kelompok ini menempatkan rasio sebagai 
tumpuan benar salahnya sebuah hukum. Penempatan rasio di atas wahyu 
menjadikan Islam kehilangan sakralitas kitab sucinya karena senantiasa 
ditarik untuk menyesuaikan diri dengan rasionalitas. Liberalisme 
pemikiran seperti ini berujung kepada ketidakpercayaan atas kemampuan 
Al-Qur’an merespons modernitas yang semakin kompleks.

17Nasaruddin Umar, “Deliberalisasi Untuk Deradikalisasi”, Fajar, Minggu 
26 Oktober 2014. 
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Sementara yang kedua, konsep pemikiran keagamaannya 
disandarkan kepada metode penafsiran teks-teks wahyu dan hadis 
dengan rigid serta kurang bijaksana membaca realitas sosial. Hal 
ini karena pendekatan overtekstualis tidak memberikan ruang pada 
upaya ijtihad sehingga akan mempersulit posisi dinamisme Islam 
dalam beradaptasi dengan modernitas yang senantiasa berkembang. 
Ketidakmampuan kelompok ini dalam berkomunikasi dengan 
modernitas, dan adanya semangat puritanisme yang dimiliki membawa 
kelompok ini pada kerenggangan hubungan persaudaraan antar-umat 
Islam karena terkesan kaku dalam menjalankan dakwahnya. Bahkan 
pola takfir (mengkafirkan) terhadap orang atau sekelompok orang yang 
berselisih paham menjadi salah satu cirinya.

Konfrontasi kedua kelompok ini semakin mengidentifikasi diri 
bahkan memiliki upaya dan strategi mobilisasi sendiri-sendiri sehingga 
keduanya bergerak pada titik yang saling berjauhan satu sama lain. 
Dengan jabaran ini disimpulkan bahwa kedua pendekatan ini berikut 
varian-varian dan akibat-akibatnya masing-masing memasuki wilayah 
ekstremisme keberagamaan menurut standar Al-Qur’an. Dengan 
demikian, diperlukan sebuah pemikiran yang mampu menjembatani 
secara benar dan proporsional agar Islam bisa terjaga orisinalitasnya 
sekaligus merefleksikan Islam sebagai agama yang mampu beradaptasi 
dan mengakomodasi perkembangan zaman. Dalam kaitan ini, 
pendekatan pemikiran keberagamaan moderat menjadi harapan yang 
menjadikan teks sebagai tumpuan awal, namun sama sekali tidak 
menutup ruang bagi rasionalitas dan ijtihad. Pendekatan pemikiran 
semacam ini akan menjadikan Islam tidak kehilangan jati dirinya dan 
pada saat yang sama akan mampu berinteraksi dan akomodatif dengan 
zaman.

Secara kebahasaan, ekstremisme merupakan lawan dari moderasi. 
Meskipun demikian, kelompok yang sering diklaim sebagai ekstremis 
sering menampilkan pola pemikiran keagamaan yang secara konsisten 
menganut absolutisme dan idealistik. Ciri khas pemikiran mereka 
senantiasa menuntut ketegasan dalam menafsirkan teks.18 Sejumlah 
umat Islam, baik secara perorangan maupun kelompok mengidentifikasi 

18Khaled Abou al-Fadl, The Great Theft: Wrestling Islam From The Extremists 
(America: Perfect Bound HarperCollins Publishers, 2005), hlm. 19. 
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diri mereka sebagai kelompok Islam moderat.19 Mereka mengeklaim 
mengambil jalan tengah dari dua kutub ekstrem pemikiran dan 
pengamalan Islam sebagaimana yang telah disebutkan. Namun, 
disayangkan bahwa pada perkembangannya, sebahagian kalangan 
menilai karakter pemikiran Muslim moderat lebih banyak identik 
dengan karakter pemikiran Muslim liberal dan dikonfrontasikan dengan 
Muslim tekstualis.20 Salah satu mainstream pemikiran Muslim moderat 
yaitu penerapan hukum yang didasarkan pada maslahat atau al-maqashid 
al-syar‘iyyah. Al-maqashid al-syar‘iyyah yang digagas para ulama salaf tidak 
dapat diraih kecuali dengan menerapkan hukum-hukum Islam secara 
paripurna. Dengan kata lain ia merupakan konsekuensi dari penerapan 
hukum-hukum Islam.21 Dalam kaitan ini Imam al-Ghazali mengingatkan 

19Sikap moderat atau jalan tengah sendiri mulai dikenal luas pada masa abad 
pencerahan di Eropa. Sebagaimana diketahui konflik antara pihak gerejawan yang 
berasal dari kelompok filsuf yang menginginkan penghapusan peran agama dalam 
kehidupan menghasilkan sikap kompromi. Sikap ini kemudian dikenal dengan 
istilah sekularisme, yakni pemisahan agama dari kehidupan publik. Lebih lanjut lihat 
Muhammad Husain Abdullah, Mafahim Islamiyyah, Vol. 2, 18 (Beirut: Dārul Ummah, 
1996). John L. Esposito (l.1940 M), menyatakan perbedaan signifikan antara radikal 
dan Muslim moderat adalah kelompok radikal merasa bahwa Barat mengancam mereka 
dan berupaya mengontrol pandangan hidup mereka. Sementara kelompok moderat 
sangat bersemangat membangun hubungan dengan Barat melalui pembangunan 
ekonomi. Lihat Danel Pipes, “Finding Moderate Muslims - More Questions”, www.
danielpipes.org. Lihat juga John L. Esposito dan Dalia Mogahed (l.1974 M), “What 
Makes a Muslim Radical?”, Foreign Policy, November 2006, www.foreignpolicy.com.

20Lieutenant Colonel Carmia L. Salcedo, Moderate Moslem: Myth or Reality? 
(U.S. Army War College, 2007).

21Mahmud Abdul Karim Hasan, al-Mashālih al-Mursalah (Beirut: Dar an-
Nahdhah al-Islamiyyah, 1995), hlm. 37. Ahmad al-Rais uni mengemukakan bahwa 
maqashid al-syariyah adalah tujuan-tujuan diletakkannya syariat oleh Allah Swt. yakni 
untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. Selanjutnya lihat Ahmad al-Rais uni, 
Nazhariyyat al-Maqashid ‘Inda al-Syatitby, Cet. I (al-Ma’haad al-‘I’lam³ li al-Fikri al-
Islam³, 1992), hlm. 19. Abd. Rauf Amin menambahkan definisi yang dikemukakan 
oleh al-Rais uni dengan mengemukakan bahwa maqashid al-syari’ah selain bertujuan 
merealisasikan kemaslahatan hamba, juga bertujuan merealisasikan penghambaan 
manusia di hadapan Allah Swt. Tujuan yang dimaksud dalam hal ini adalah segala 
yang dikehendaki pembuat syariat untuk direalisasikan dengan memberikan 
hukum-hukum, baik secara global maupun secara terperinci. Adapun maslahat 
yang dimaksudkan adalah mencakup kemaslahatan dunia dan akhirat. Sementara 
realisasi penghambaan kepada Allah (al-‘ub diyyah lillah) merupakan tujuan 
terpenting dari keseluruhan realisasi kemaslahatan manusia sebagaimana yang 
ditunjuk oleh QS Az-Zariyat ayat 56. Abdul Rauf Ibn Muhammad Am³n al-Ind-
n³s³, al-Ijtihad: Ta’a££uruh  wa Ta’£³ruh  f³ Fiqhi al-Maqashid wa al-Waqi’, Cet. I (Beirut-
Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2013), hlm. 236–237.   
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bahwa barang siapa yang telah membuat-buat ma¡lahat maka ia telah 
membuat syariat.22 

Ekstremisme adalah sikap antimoderasi dan tidak memiliki tempat 
dalam norma, doktrin, wacana, dan praktik Islam. Ekstremisme adalah 
musuh bersama dan sangat ditentang oleh Islam. Sebaliknya, moderasi 
akan menampilkan Islam dengan wajahnya yang damai yang menebarkan 
rahmat pada semesta. Umat Islam menempati posisi pertengahan antara 
Yahudi—yang mementingkan materi dan dunia daripada kesalehan 
hati dan jiwa —dan Nasrani— yang membuat bid’ah kependetaan 
dan meninggalkan urusan dunia. Umat Islam wajib mengumpulkan 
antara kebaikan dunia dan akhirat (QS Al-Qasas [28]: 87). Umat Islam 
adalah pertengahan antara orang-orang yang mensakralkan akal dan 
mengutamakannya atas teks-teks syariat dengan alasan menjaga tujuan-
tujuan syariat dan antara orang-orang yang menghilangkan peran akal 
dan tidak memperhatikan tujuan-tujuan syariat yang bersifat umum 
dengan dalih menjaga teks. 

Selanjutnya, jika ditelusuri perjalanan keberagamaan umat Islam 
Indonesia, akan didapati bentuk keberagamaan ekstrem lainnya yakni 
munculnya beberapa aliran atau kelompok-kelompok ekstrem terkait 
dengan ektremisme dalam akidah. Kelompok-kelompok ini meneguhkan 
pemimpinnya sebagai penerima wahyu sehingga berhak dianggap 
sebagai nabi yang menerima secara langsung nubuwwah23 dari Allah, baik 

22Al-Ghazali mendefinisikan maqashid al-syari’ah dengan al-mashlahah, yakni 
mengambil manfaat dan menghilangkan mudarat dengan memelihara tujuan-tujuan 
yang syariat yang lima; yaitu memelihara agama (din), jiwa, akal, kehormatan, 
dan harta. Selanjutnya lihat Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazālī Abū Hāmid 
(l.1058 M–W. 1111 M), selanjutnya disebut al-Ghazali, al-Musta¡fā fī ‘Ilm al-Ushūl, 
Juz I, Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1413), hlm. 245.

23Klaim kenabian atau apalagi kerasulan akan menimbulkan masalah besar 
dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat. Oleh karena logika klaim kenabian 
memastikan adanya keberimanan dan kepengikutan. Hal ini berarti setiap orang 
yang mengaku dirinya seorang nabi ataupun seorang rasul akan menuntut 
penerimaan dan pembenaran akan dirinya. Sementara penerimaan dan pembenaran 
ini akan berlanjut kepada masalah keselamatan dan kesengsaraan. Sistem 
kepengikutan yang dianut adalah sistem eksklusifistik karena sistem ini menampik 
“orang luar” untuk ikut serta pada panji keselamatan dan kebahagiaan. Dengan 
demikian, logika pengakuan kenabian sering mengundang percekcokan tajam atau 
konflik horizontal. Dari sini dipahami bahwa keberadaan Nabi Muhammad saw. 
Sebagai nabi dan rasul utusan Allah memiliki implikasi sosial keagamaan. Dengan 
berakhirnya kemungkinan adanya nabi dan kitab suci serta agama sesudah Nabi 
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melalui perantara yakni malaikat Jibril, ataupun tidak melalui perantara, 
melainkan dengan hubungan langsung sang tokoh dengan Allah melalui 
mimpi. Pengkultusan ini dilakukan biasanya karena titah sang guru/
pemimpin kelompok atau karena inisiatif anggotanya sendiri. Ada juga 
fenomena keberislaman aliran lain terkait dengan hal ini yakni kelompok 
keagamaan yang tidak sampai pada sikap memosisikan pemimpinnya 
sebagai nabi, akan tetapi memperlakukan pemimpinnya sebagai 
pemegang otoritas dalam membuat undang-undang atau aturan-aturan 
agama sebagai hasil interpretasinya terhadap sumber-sumber Islam 
yang wajib diikuti tanpa berdasarkan riwayat yang mu’tabar. Kelompok 
ini di antaranya memiliki aturan sistem interaksi intern kelompok 
yang secara eksklusif tidak diberlakukan kecuali dalam kelompoknya 
sendiri. Misalnya aturan tentang hubungan laki-laki dan perempuan 
tidak mengacu kepada ayat-ayat Al-Qur’an, akan tetapi diperoleh dari 
pikiran-pikiran sang guru/pemimpin.

Munculnya fenomena “gerakan agama baru”24 yang oleh pihak-pihak 
tertentu dikategorikan sebagai aliran Islam sempalan mengindikasikan 
secara kuat berkembangnya ekstremisme keberagamaan khususnya 

Muhammad, Al-Qur’an dan agama Islam, maka manusia harus mengembangkan 
apa yang telah diwariskan dalam semangat persamaan hak dan kewajiban, dan 
dengan penuh rasa tanggung jawab pribadi kepada Allah di akhirat. Dengan 
begitu, manusia akan terbebas dari sikap tunduk kapada sesamanya. Keterangan 
lebih lanjut lihat Nurkholish Madjid (l.1939 M–W. 2005 M), “Konsep Muhammad 
Saw. Sebagai Penutup Para Nabi dan Implikasinya dalam Kehidupan Sosial serta 
Keagamaan” dalam Budhy Munawar Rachman (Ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam 
dalam Sejarah, Cet. I (Jakarta: Paramadina, 1994), hlm. 523–533.

24“Gerakan Agama Baru” dipakai sebagai istilah yang lebih lunak dibanding 
gerakan Islam sempalan. Dikatakan “baru” karena hampir semua pencetusnya 
mengeklaim diri sebagai nabi yang diutus oleh Allah Swt. untuk menyelamatkan 
dunia dari berbagai macam kesesatan, baik itu kesesatan keyakinan keagamaan 
maupun kesesatan karena perbuatan pelanggaran hak-hak kemanusiaan. Untuk 
memperkuat posisinya sebagai nabi atau utusan Allah, pencetus agama-agama 
“baru” ini mengeklaim memiliki wahyu suci yang dikirim Tuhan secara langsung 
kepada dirinya, baik melalui mimpi maupun dalam keadaan sadar. Terlepas dari 
posisinya yang di luar mainstream, aliran-aliran sempalan mempunyai suatu fungsi 
sosial yang cukup penting untuk para penganutnya, yaitu sebagai pengganti ikatan 
keluarga dan pemberi perlindungan dan keamanan psikologis-spiritual. Peran ini 
tidak dapat diperankan oleh organisasi agama besar, sementara hubungan intim 
dalam sebuah komunitas yang terpisah dari masyarakat atau umat yang luas sangat 
dibutuhkan. Lihat Martin van Bruinessen (l. 1949 M), “Sectarian Movements in 
Indonesian Islam: Social and Cultural Background”,  dalam Ulumul Qur’an, Vol. 
III, No. 1, 1992, 16–27.
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di kalangan umat Islam Indonesia. Menurut Martin van Bruinessen, 
sejumlah karakter keberagamaan yang mempunyai konotasi negatif 
sering dilekatkan kepada aliran-aliran ini. Di antaranya protes terhadap 
kemapanan otoritas elite agama, dan pemisahan diri dari mayoritas, sikap 
eksklusif, pendirian tegas tetapi kaku, klaim monopoli atas kebenaran, 
dan fanatisme.25 Terlepas dari kelayakan pendekatan sosiologis 
sebagaimana yang dipahami Martin dalam mempersoalkan fenomena 
keberagamaan umat Islam Indonesia, aliran-aliran baru keberagamaan 
umat Islam Indonesia patut untuk ditakar dari sudut pandang Al-Qur’an, 
karena konflik internal umat Islam terutama satu dekade terakhir tidak 
dapat dilepaskan dari “saling” kesalahpahaman kelompok-kelompok 
yang berseteru dalam memahami dan mengapresiasi ajaran-ajaran Islam 
yang tertuang dalam Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah saw. 

Sebagai antiklimaks dari kesalahpahaman dalam menerjemahkan 
kehendak Al-Qur’an dan Hadis tercetuslah beberapa aksi kekerasan 
yang mengatasnamakan agama (baca: Islam), baik yang berskala lokal, 
nasional maupun internasional. Oleh sementara pihak, hal ini tentu 
akan dijadikan celah untuk menggugat Islam sebagai agama damai dan 
perdamaian (QS Al-Anbiya’ [21]: 107). Oleh karena itu, perlu upaya 
sistematis dan sinergis dari umat Islam termasuk dari komunitas Muslim 
akademik untuk mengembalikan citra positif Islam sebagai agama yang 
sejalan dengan cita-cita luhur hidup manusia yaitu terciptanya tata 
kehidupan yang damai, aman, dan tenteram, baik lahir maupun batin. 
Dalam konteks ini pula, maka tidak sepatutnya menanggapi munculnya 
fenomena aliran ekstremisme keberagamaan umat—baik kelompok yang 
berbasis tekstualis—radikalis, liberalis rasionalis, maupun fenomena 

25Lebih lanjut Martin menegaskan bahwa istilah “sempalan” secara teologis 
memasuki kategori “kebenaran” dan “kesesatan”. Sehingga istilah ini sebaiknya 
dilihat sebagai fenomena sosiologis. Oleh karena sepanjang sejarah keberagamaan 
umat manusia khususnya umat Islam Indonesia kriteria nominasi aliran-aliran 
sempalan tidak permanen. Hal ini terjadi karena istilah ini dilawankan dengan 
penganut “mainstream” aliran keagamaan Islam. Dalam bahasa sederhana dipahami 
bahwa aliran mana yang menjadi mayoritas dalam keberagamaan umat, itulah yang 
menjadi mainstream. Demikian juga sebaliknya, aliran yang menyalahi “mainstream” 
keyakinan umat dianggap sebagai sempalan. Hal ini berarti kategorisasi aliran 
sempalan dan non-sempalan tidak harus didekati secara normatif an sich, namun 
harus melibatkan multi-pendekatan, termasuk pendekatan sosiologis. Martin 
van Bruinessen, “Sectarian Movements in Indonesian Islam: Social and Cultural 
Background”, dalam Ulumul Qur’an, Vol. III, No. 1, 1992, 16–27.
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gerakan agama baru—dengan sikap represif, dan reaksioner anarkis. 
Oleh karena munculnya aliran tersebut tentu dilatari paradigma 
keberagamaan tertentu sehingga harus dihadapi dengan kejernihan 
pemikiran dan hujjah yang jelas disertai sikap yang bijaksana.26 

B. Terminologi Ekstremisme dan Ekstremisme Beragama
Istilah ekstremisme dapat didefinisikan secara subjektif dan juga 
secara objektif tergantung dari konteks sosial, budaya, dan politik yang 
mengitarinya. Istilah ini sangat dinamis dan bisa berubah tergantung 
dari pengalaman sosial kultural pihak yang mendefinisikannya. Istilah 
ini secara fungsional dapat dikenakan pada semua level, masyarakat, 
kelompok ataupun level individual. Istilah ini juga dapat didefinisikan 
secara kualitatif (jenis) maupun secara kuantitatif (tingkatan atau 
derajat). Dalam perspektif kualitatif, ekstremisme berbeda dengan 
perilaku non-ekstremisme dalam hal perilaku eksklusif. Ekstremisme 
bagaikan kegelapan yang memanifestasikan dirinya hanya ketika 
kebaikan dan cahaya menghilang. Ekstremisme hanya mengenal dua 
zona, hitam dan putih.27 Klaim kebaikan dan kebenaran komunitas 
ekstremis tidak berkompromi dengan kebaikan dan kebenaran pihak 
lain.

Dalam konteks sosial budaya, ekstremisme dikonstruksi sebagai 
lawan dari mainstream yakni sesuatu (perilaku, hal) yang dianggap 
biasa dan umum dilakukan. Dengan perspektif ini ekstremisme 
mengidentifikasi dengan baik kelompok-kelompok atau individu yang 
dianggap berbeda secara kualitatif dengan mainstream sosial kultural 
dalam hal kepercayaan, pandangan, dan gaya hidup.28

Dalam kamus Oxford, ditemukan arti extreme sebagai berikut.

“1. (adjective): a. very great; b. not ordinary or usual; c. the people or their 
opinion far from moderate.

26Muhammad Yusuf al-Qardhawy (l. 1926 M), Zahirah al-Guluww fi al-Takf³r, 
Cet. III (Kairo: Maktabah Wahbah, 1990), hlm. 21.

27Alar Kilp, “The Ontology and Epistemology of Extremism”, ENDC 
Proceedings, Volume 14 (2011): hlm. 9–11. Dapat diakses pada http://www.ksk.
edu.ee/toimetised. 

28Alar Kilp, “The Ontology and Epistemology of Extremism”, ENDC 
Proceedings, Volume 14 (2011): hlm. 12. Dapat diakses pada http://www.ksk.edu.
ee/toimetised. 
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2. (noun): a. a feeling, condition, ect as far apart or as different from 
another as possible; b. the greatest or highest degree of something.

 Extremist: a person who hold extreme views, extremism is the holding 
of the holding views.”29

Ekstremisme berasal dari kata ekstrem yang berarti (1) paling ujung 
(paling tinggi, paling keras, dan sebagainya); (2) sangat keras dan teguh, 
fanatik. Ekstremitas berarti (1) peringkat yang paling ekstrem (tentang 
perasaan, penderitaan, kesediaan); (2) hal (tindakan, perbuatan) yang 
melewati batas (sangat keras, dan sebagainya).30 Sementara isme berarti 
suatu paham atau prinsip tentang sesuatu. 

Dalam perspektif politik, ekstremisme adalah tindakan suatu 
kelompok yang berusaha mengacau atau menggulingkan pemerintah dan 
negara yang sah melalui cara-cara tidak konstitusional (menghalalkan 
segala cara). Ekstremisme adalah sikap keras mempertahankan 
pendirian dengan berbagai cara walaupun melanggar ketentuan-
ketentuan dasar negara.31 Ekstremisme politik didefinisikan sebagai 
kehendak untuk berkuasa melalui gerakan sosial dengan mengusung 
program politik tertentu yang berbeda dengan program politik yang 
didukung oleh otoritas negara. Dalam hal ini, ekstremisme politik 
membatasi kebebasan individu demi mempertahankan kepentingan 
kolektif. Dengan prinsip ini ekstremisme politik menjadikan 
pembunuhan massal sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan 
politik.32 Demikian juga halnya dalam fenomena nasionalisme ekstrem 
yakni suatu kondisi di mana suatu negara bangsa harus mengeluarkan 
biaya maksimal dalam menghadapi teror atau ancaman pihak lain, baik 
selama perang antarnegara berlangsung maupun di luar kondisi perang. 
Dalam situasi seperti ini, pembunuhan massal terkadang juga menjadi 
pilihan strategis dalam mempertahankan nasionalisme ekstrem.33 Secara 

29AS Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Cet. V (New York: Oxford 
University Press, 1995), hlm. 410.

30Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (t. 
ket), hlm. 255.

31http://www.slideshare.net (diakses pada 10 April 2014). 
32Manus I. Midlarsky, The Origin of Political Extremism: Mass Violence in The 

Twentith Century and Beyond, Cet. I (New York: Cambridge University Press, 2011), 
hlm. 5–7. 

33Manus I. Midlarsky, The Origin of Political Extremism: Mass Violence in The 
Twentith Century and Beyond, hlm. 199. 
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politik, perilaku ekstremis dipandang bukan dari hasil psychopathology 
atau mental disorder, melainkan karena adanya ideologi bersama yang kuat 
dan solidaritas kelompok yang kokoh (aktivitas kelompok). Baumeister 
mengatakan bahwa perilaku kekerasan oleh ekstremis hampir selalu 
didorong oleh semangat kelompok. Dalam hal ini ada dukungan dan 
tekanan dari kelompok, sehingga peran individu sendiri tidak begitu 
kuat.34

Ekstremisme merupakan gerakan ekstrem yang lebih banyak 
disebabkan oleh faktor kelompok atau lingkungan. Jika pada awalnya 
manusia ibarat selembar kertas putih, maka lukisan yang ditorehkan 
di atasnya sebagian besar adalah hasil dari adanya proses belajar. 
Adanya penanaman informasi yang keliru pada proses pembelajaran, 
mengakibatkan individu mengalami brain wash (cuci otak). Jadi, peran 
social learning di sini sangat kuat dalam membentuk seseorang untuk 
bertindak ekstrem. 

Dalam konteks sosial-keagamaan, ekstremisme adalah paham 
atau keyakinan yang sangat kuat terhadap suatu pandangan yang 
melampaui batas kewajaran dan bertentangan dengan hukum yang 
berlaku. Ekstremisme mengakibatkan pertentangan-pertentangan dan 
perasaan saling mencurigai, sehingga mengakibatkan perpecahan antara 
satu dengan yang lain. Ekstremisme digunakan untuk menggambarkan 
sebuah doktrin atau sikap, baik politik maupun agama dalam 
menyerukan aksi dengan segala cara untuk mencapai tujuannya. 

Ekstremis dapat berbentuk state actor maupun non state actor dan 
dapat direkrut melalui berbagai macam cara, baik yang bersifat kontak 
personal maupun bersifat paksaan. Seseorang dikatakan ekstremis bila 
sangat antusias dan sangat berlebihan dalam tindakan yang tidak tepat, 
karena terlalu memfokuskan diri pada interpretasi pribadi yang berlebihan 
dalam memandang dunia. Sikap ekstrem berarti hanya memperhatikan 
logika berpikir dari perilaku sendiri dan menafikan pemikiran pihak 
lain dan cenderung close mind. Tidak berempati terhadap pihak lain dan 
cenderung tidak manusiawi terhadap korban-korban mereka.

Uraian di atas menjelaskan bahwa fenomena ekstremisme manusia 
tidak selamanya terkait dengan ideologi dan prinsip keberagamaan, 

34Lucia Astrika, “Psikologi Politik tentang Ekstremisme Politik”, http://www.
slideshare.net (diakses pada 10 April 2014).
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tetapi ekstremisme itu sendiri menjadi bagian dari fenomena yang 
merupakan hasil dari interaksi manusia dengan lingkungannya. 
Meskipun demikian, ekstremisme keberagamaan tetap menjadi 
perhatian banyak pihak, karena ekstremisme keberagamaan seseorang 
atau kelompok tertentu tidak muncul dan diekspresikan begitu saja, 
melainkan sangat terkait dengan berbagai fenomena lainnya. Menurut 
Liebmant, dalam mengurai ekstremisme beragama, ada tiga dimensi 
yang harus diperhatikan yaitu dimensi hukum agama, dimensi isolasi 
sosial dan dimensi penolakan terhadap nilai-nilai kultural.35 Hal ini 
berarti bahwa sikap dan perilaku ekstrem dalam beragama tidak hanya 
terkait dengan interpretasi terhadap doktrin agama, tetapi juga terkait 
dengan eksistensi manusia dengan lingkungan sosial-budayanya. 

Ekstremisme tak selalu tampil dalam satu pola atau gerakan dan 
modus. Ia kadang muncul sebagai sebuah sikap personal, namun 
kadang pula muncul sebagai pilihan komunal. Ia kadang didesain 
oleh sekelompok orang yang menyimpan kepentingan dan tendesi 
negatif, kadang pula diyakini secara naif sebagai kesalehan dan kualitas 
keberimanan. Ekstremitas biasanya mudah diterima terutama oleh 
individu-individu yang tak waspada dan memahami dampak serta 
efeknya. Dari sinilah, ekstremitas berpeluang mengalami ekspansi 
makna. Ekstremitas keyakinan biasanya berproses menuju ekstremitas 
sikap dan gaya hidup. Sikap ekstrem biasanya menolak semua 
perbedaan, terutama dalam penafsiran terhadap doktrin agama. Bagi 
ekstremis, perbedaan muncul karena penyimpangan dari doktrin yang 
benar. Berbeda dalam memahami dan mengamalkan agama dianggap 
sebagai upaya menghancurkan dan menodai doktrin agama. Sejalan 
dengan itu, individu yang meyakini atau memilih doktrin yang berbeda 
dengan doktrin yang diyakini secara ekstrem sebagai kebenaran yang 
utuh dan mutlak, dianggap sebagai musuh, bahaya, ancaman, dan 
perusak. Ekstremisme berproses dalam pikiran penganutnya sehingga ia 
memerlukan legitimasi dan dasar agar terus mengabaikan pertimbangan-
pertimbangan dan nilai-nilai yang dianut di luar lingkarannya.

Keberagamaan berasal dari kata agama yang berarti sistem, prinsip 
kepercayaan kepada Tuhan (dew, dan sebagainya) dengan ajaran kebaktian 

35Charles S. Liebmant, “Extremism as a Religious Norm”, Journal for The 
Scientific Study of Religion, Vol. 22, No. 1 (1983), hlm. 76–79.



Bab 1 ---  Terminologi Ekstremisme Beragama dan Faktor Penyebabnya 19

dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.36 Agama 
atau yang biasa diterjemahkan sebagai D³n dalam definisi yang dijelaskan 
oleh Mahmud Syaltut (1893 M–1963 M) adalah ketetapan-ketetapan 
Ilahi yang diwahyukan Tuhan kepada para utusan-Nya, untuk dijadikan 
pedoman hidup bagi manusia. Sementara menurut mantan guru besar 
Al-Azhar Cairo-Mesir, Syaikh Muhammad Abdullah Badran, menjelaskan 
arti agama dengan berpedoman kepada Al-Qur’an yang mendeskripsikan 
adanya hubungan antara dua pihak di mana yang pertama mempunyai 
kedudukan lebih tinggi daripada yang kedua. Pendapat ini diperjelas 
dengan definisi yang diberikan Quraish Shibab bahwa agama adalah 
hubungan antara makhluk dan Khaliq-nya di mana hubungan ini terwujud 
dalam sikap batin serta tampak dalam perilaku berupa ibadah ritual yang 
dilakukan serta tecermin di dalam sikap dan perilaku kesehariannya. 
Sementara kesadaran manusia akan perlunya Tuhan dalam menjalani 
kehidupan atau yang dapat dikatakan dorongan manusia untuk beragama, 
berdasarkan sudut pandang psikologi, sesuatu yang disebut dengan fitrah 
beragama yang ada pada diri setiap manusia.37 Jika keagamaan adalah 
sesuatu yang berhubungan dengan agama,38 maka keberagamaan adalah 
segala hal atau keadaan yang terkait dengan kepemelukan sebuah agama 
berupa keyakinan, pemikiran, perkataan, perbuatan, sikap, dan perilaku 
manusia, baik secara individual maupun sacara kolektif. Dalam bahasa 
Arab, keagamaan diartikan dengan kata al-d³niyyun dan keberagamaan 
diartikan dengan kata al-tadayyun. 

Menurut peneliti Islam dari Lebanon, Yusuf al-Ghaus, ekstremisme 
atau al-tatharruf adalah berlebih-lebihan dalam beragama, tepatnya 
menerapkan agama secara kaku dan keras hingga melewati batas 
kewajaran. Para ulama dulu menerapkan kata ekstremisme keberagamaan 
kepada orang, pendapat, atau perbuatan yang menyalahi syariat. Dia 
memahami nash-nash syariat dengan pemahaman yang melenceng 
jauh dari maksud pembuat syariat dan spirit Islam. Dengan demikian, 
ekstremisme dalam beragama adalah pemahaman yang mengarah 
kepada salah satu dari dua kesimpulan yang tidak baik, yaitu keterlaluan 

36Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
hlm. 10.

37Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan 
Umat, Cet. IX (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 284. 

38Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
hlm. 10.
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dan melampaui batas (al-ifrath wa al-tafrīth). Orang yang ekstremis dalam 
beragama adalah orang yang melewati batas-batas agama, berpaling dari 
hukum dan petunjuknya. Orang yang berlebih-lebihan dalam beragama 
adalah ekstremis yang menyangkal kemoderatan dan kemudahan agama. 
Kata lain yang punya kaitan dengan ekstremisme adalah berlebih-lebihan 
atau al-ghuluwwu.39 Para ulama telah menjelaskan pengertian berlebih-
lebihan dalam beragama, antara lain al-Nawawi. Dia mengatakan bahwa 
“al-ghuluwwu (berlebih-lebihan) adalah menambah-nambahkan sesuatu 
di luar yang dituntut oleh syariat.” Dengan kata lain, al-ghuluwwu adalah 
melampaui perintah Allah dengan alasan untuk memperketat.

Ekstremisme dipakai untuk mengacu pada ideologi atau aksi 
politik yang keluar dari poros atau pusat, yang sering dipersepsi sebagai 
standar moral umum. Dalam masyarakat Barat, ekstremisme sering 
dikaitkan dengan individu atau kelompok yang mendorong penggantian 
demokrasi dengan otoritarianisme. Demikian pula sebaliknya, di 
negara-negara otoritarian, individu atau kelompok yang ingin mengganti 
rezim secara total dianggap sebagai ekstremis. Bahkan, para pejuang 
kemerdekaan di negara-negara yang dijajah juga sering disebut sebagai 
ekstremis. Oleh karena itu, dalam konotasi keagamaan, ekstremisme 
(tatarruf) lebih dekat dengan makna fanatisme (ta’assub) ketimbang 
fundamentalisme. Dalam diskursus Islam, individu atau kelompok 
ekstremis biasanya dikaitkan dengan pola pikir keagamaan yang kaku, 
jumud, menolak rasionalitas, dan menolak pihak lain, baik melalui 
klaim sesat ataupun kafir. Kelompok-kelompok Islam yang berafiliasi 
dengan mazhab Salafi-Wahabi paling sering dianggap sebagai ekstremis 
yang menolak segala peluang kompromi atau jalan tengah dengan pihak 
mana pun, termasuk dengan pihak-pihak internal Islam sendiri.

Ibnu Taimiyyah berpendapat, ekstremisme berarti melampaui 
batas dengan menambah kepada sesuatu, baik dengan memuji 
ataupun mengejek. Ibn Hajar mendefinisikan ekstremisme sebagai 
berlebih-lebihan dalam sesuatu dan memperketat dengan melewati 
batas dalam ibadah.40 Pada keseluruhannya ektremisme membawa 
arti sesuatu yang melewati batas-batas yang dihalalkan. Demikian 

39“Ekstremisme, Keberagamaan, Fanatisme, Terorisme dan Intoleran”, http://
www.taqrib.info/indonesia/index.php (diakses pada 10 April 2014).

40Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Hajar Abū Fadhl al-Asqallānī (1372 M–1449 M), Fath 
al-Bāri’ Syarh Shahīh al-Bukhārī, Juz XII (Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.th), hlm. 86.
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juga menurut al-Garyani, al-ghuluwwu adalah melampaui batas yang 
disyariatkan dengan salah satu dari dua bentuk, yaitu menambah atau 
mengurangi aturan-aturan syariat. Adapun menyempurnakan ibadah 
dengan tidak melampaui batas aturan syariat, maka hal itu tidak 
dikategorikan al-ghuluwwu, melainkan termasuk hal-hal yang terpuji.41 
Ekstremisme adalah pola perilaku yang melampaui batas kewajaran 
dalam melaksanakan, memahami, mencintai, dan melakukan sesuatu. 
Termasuk dalam al-ghuluwwu adalah melampaui batas dalam memuji 
biasanya dengan bersikap fanatik yang berlebihan (‘ashabiyyah) kepada 
pemikiran seseorang atau pemimpin kelompok. Selain memuji yang 
berlebihan, mencela yang berlebihan juga termasuk al-ghuluwwu.42

Wahbah al-Zuhayli (l. 1932 M) dalam memaparkan fenomena 
ekstremisme, memakai istilah al-ghuluwwu, al-tatharruf, dan al-Irhāb, 
yakni term-term yang dapat merepresentasikan fenomena kekerasan 
lokal dan internasional. Menurutnya, term-term tersebut menunjuk 
kepada segala bentuk penganiayaan, kejahatan, kekerasan yang didorong 
oleh faktor-faktor politik atau untuk memerangi suatu pemerintahan 
zalim, atau karena faktor teologis dan ideologis keagamaan atau 
karena ideologi nasionalisme. Lebih lanjut, Wahbah mengungkapkan 
bahwa ektremisme merupakan perbuatan individual, kolektif, institusi 
internasional dengan orientasi politik, ekonomi, reformasi, ideologis, 
teologis, dan fanatisme mazhab. Sumber penyebab munculnya sikap 
ekstremisme tidak hanya satu, meskipun akibatnya bermuara kepada 
satu hal yang sangat berbahaya yaitu menimbulkan ketakutan dan 
kekacauan terhadap sebagian wilayah tertentu. Aksi-aksi tersebut 
dilakukan, baik sebagai bentuk agresi maupun sebagai bentuk reaksi 
kedua-duanya termasuk ekstremisme. Pihak pemicu reaksi kekerasan 
dianggap lebih zalim karena merekalah penyebab munculnya kekerasan, 
sementara pihak yang melawan kekerasan dengan kekerasan juga 
terjebak dalam ekstremisme.43 Keduanya tidak memelihara dan menjaga 
jiwa manusia, harta benda, kehormatan, dan wilayah sebagaimana 
agama menjaga dan memeliharanya.

41Al-Shāduq Abd al-Rahman al-Gharyāni, al-Guluwwu fi al-Dīn: Zawāhir Min 
Guluww al-Tatharruf wa Guluww al-Tashawwuf, hlm. 11. 

42Al-Shādiq Abd al-Rahman al-Garyani, al-Guluwwu fi al-Dīn: Zawāhir Min 
Guluww al-Tatharruf wa Guluww al-Tashawwuf, hlm. 12. 

43Wahbah al-Zuhayli, Qadhāyā al-Fiqh wa al-Fikr al-Muashir, Cet. I (Damsyiq: 
Dār al-Fikri, 2006), hlm. 397–398. 
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Dengan demikian, ekstremisme dalam Islam adalah segala 
perbuatan atau tindakan yang melampaui batas-batas syariat dan 
hukum-hukum serta etika agama dan keluar dari batas moderasi 
dan pandangan jama’ah. Perbuatan ini dianggap sebagai perbuatan 
menyimpang dalam pandangan syariat dan pandangan ‘urf.44 Dari 
terminologi ini, Wahbah mengklasifikasi ekstremisme dalam Islam 
kepada empat jenis. Pertama, ekstremisme akidah. Kedua, ekstremisme 
politik. Ketiga, ekstremisme amali (perbuatan). Keempat, ekstremisme 
internasional.

Y usuf Qardawi menggunakan istilah al-tatharruf, al-ghuluwwu, al-
tanathu’, dan al-tasyaddud dalam menggambarkan sikap ekstremisme 
beragama. Secara bahasa al-tatharruf artinya berdiri di pinggir, sehingga 
arti ini bertentangan dengan arti seimbang (al-tawassuth wa al-i’itidāl).45 
Dengan demikian, al-tatharruf (ekstrem) dapat dimaksudkan dengan 
posisi yang tidak berada pada bagian tengah, tetapi berada pada bagian 
pinggir, baik pinggir kanan maupun pinggir kiri. Meskipun pada 
mulanya istilah al-tatharruf digunakan pada hal-hal yang sifatnya materiil 
(indrawi)—seperti jauh menepi dalam duduk, berdiri, berjalan— namun 
istilah ini kemudian berkembang maknanya pada hal-hal yang abstrak 
seperti menepi (melampaui batas tengah) dalam agama, pikiran atau 
kelakuan. Moderasi dalam hal ini berlaku dalam segala hal, baik dalam 
hal konsep, akidah, ibadah, perilaku, hubungan dengan sesama manusia 
maupun dalam perundang-undangan.46 Sikap moderat ini menjadi salah 
satu ciri khas Islam di antara agama-agama lainnya (QS Al-Baqarah 
[2]: 143). 

C. Term-term Ekstremisme Beragama dalam Al-Qur’an

1. Al-Ghuluww ( )

Al-ghuluww secara etimologis berasal dari tiga huruf (g, lam, waw) yang 
berarti tinggi dan melampaui ukuran.47 Galā berarti mahal, galā fī al-amri 

44Wahbah al-Zuhayli, Qadhāyā al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu’shir, hlm. 398. 
45Y usu f Qardhawi, al-Dakwah al-Islāmiyah Bayn al-Juhūd wa al-Tatharruf, Cet. I 

(Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), hlm. 16.
46Yusuf Qardhawi, al-¢ahwah al-Islāmiyah Bayn al-Juhūd wa al-Tatharruf, hlm. 23.
47Abū al-Husayn Ahmad Ibn Fāris al-Zakariyā (W. 395 H), Mu’jam Maqāyīs fi 

al-Lugah, Cet. II (Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 1998), hlm. 802.
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ghuluwwan berarti tinggi dan melampaui batas.48 Galā fi al-dīn-ghuluwwan 
berarti bersikap keras, tindakan kekerasan dengan cara melampaui 
batas.49 Ibnu Atsir berkata bahwa al-ghuluwwu fī al-dīn berarti mencari 
sisi batin segala sesuatu, mengungkapkan cacat-cacatnya dan menutupi 
hakikat peribadatan yang sebenarnya.50 

Sebagian ulama telah menjelaskan pengertian berlebih-lebihan 
dalam beragama, antara lain al-Nawawi. Menurutnya, al-ghuluww 
(berlebih-lebihan) adalah menambah-nambahkan sesuatu di luar yang 
dituntut oleh syariat. Dengan kata lain, al-ghuluww adalah melampaui 
perintah Allah dengan alasan untuk memperketat. Sebagian mereka 
memberi definisi al-ghuluww dengan arti ekstrem yaitu sikap yang 
keluar dari garis (ketentuan) yang seimbang dan lurus, sebagaimana 
ajaran Islam yang berwajah moderat (tengah-tengah) yang diungkapkan 
dalam QS Al-Baqarah [2]: 143. Sesuatu yang dimaksud tengah-
tengah adalah fleksibel, moderat, dan tidak ekstrem di setiap zaman 
dan dalam ketentuan hukum. Menurut al-¢aduq Abdul Rahm±n al-
Garyan³, al-ghuluww adalah sikap melampaui batas yang disyariatkan, 
baik dengan menambah aturan-aturan dan ajaran-ajarannya ataupun 
dengan menguranginya. Akan tetapi, keinginan untuk menyempurnakan 
ibadah tidak termasuk kategori al-ghuluww jika dilakukan dengan tidak 
melampaui batas sebagaimana yang dituntut syariat.51 

Kata ini terulang dalam Al-Qur’an sebanyak dua kali yaitu pada 
Surah Al-Ma’idah ayat 77 dan Surah An-Nisa ayat 171. Dalam kedua 
surah tersebut, al-ghuluww dipakai dalam bentuk fi’il nāh³ ( ). 

Dalam kaidah Ilmu Ushul Fiqhi, format larangan dengan menggunakan 
¡³gat atau bentuk  (kata kerja yang menunjuk larangan) 

48Muhammad Murtadhā al-Husaynī al-Zubaydī (W. 1205 H), Tāj al-‘Arūs Min 
Jawāhir al-Qāmūs, Jilid XXXIX (t.t: Dār al-Hidāyah, t.th), hlm. 178. Lihat juga 
Muhammad Ibn Abī Bakr Ibn Abd al-Qādir al-Rāzī, Mukhțār al-shahhāh, Jilid I, Edisi 
Baru (Beirut: Maktabah Lebanon Nāsyirūn, 1995), hlm. 201. Lihat juga Muhammad 
Ibn Ya’kub al-Fairuz Abādī (1329 M–1415 M), al-Qāmūs al-Muhīth, Jilid I (Beirut: 
Muassasat al-Risālat, t.th.), hlm. 1700.

49Ahmad Ibn Muhammad Ibn ‘Ali al-Muqrī al-Fayūmī, Al-Misbāh al-Munīr fī 
Garīb al-Syarh al-Kabīr li al-Rāfi’i, Jilid II (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.th.), 
hlm. 452.

50Muhammad Murtadhā al-Husaynī al-Zubaydī, Tāj al-‘Arūs Min Jawāhir al-
Qāmūs, hlm. 178.

51Al-Shāduq Abdul Rahmān al-Garyān³, al-Guluwwu fi al-Dīn: ¨awāhir Min 
Guluww al-Tatharruf wa Guluw al-Tashawwuf, hlm. 11.
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berimplikasi hukum haram. Oleh karena itu, larangan bersikap ekstrem 
dalam beragama semestinya diberikan perhatian serius karena hal ini 
berakibat pada eksistensi kehambaan manusia di sisi Allah dan juga 
pada eksistensi kemanusiaan manusia dalam kehidupan sosial.

Dalam menafsirkan Surah An-Nisa ayat 171, al-Tabari (225 H–210 
H)52 menjelaskan bahwa arti dasar dari al-ghuluww adalah keadaan yang 
melampaui batas atau kadar yang telah ditentukan atau disepakati. 
Adapun al-ghuluww dalam agama (ekstremisme keberagamaan), beliau 
mengutip sebuah riwayat sebagaimana berikut.

 عن الربيع قال صاروا فريقين: فريق غلو في الدين فكان غلوهم فيه الشك

فيه و الرغبة عنه, وفريق منهم قصروا عنه ففسقوا عن أمر ربه

(…………mereka (orang Nasrani terbagi kepada dua golongan. Golongan 
pertama adalah mereka yang bersikap ghuluwwu (ekstrem) dalam agama, yakni 
dengan meragukan dan membenci Islam. Golongan kedua yaitu mereka yang 
senang mengurangi ajaran-ajaran yang diperintahkan, sehingga menyebabkan 
mereka fasik terhadap perintah Tuhan mereka).

Secara keseluruhan, al-Tabary menafsirkan ayat tersebut bahwa “ahl 
al-kitab” yang dimaksud adalah orang Nasrani. Sementara term lā taglū 
fī dīnikum ditafsirkannya dengan lā tujāwizū al-haqqa fī dīnikum fatufrithū 
fīhi (janganlah engkau melampaui kebenaran dalam agamamu dengan 
mengada-ada di dalamnya), dan janganlah engkau berkata yang tidak 
benar tentang Nabi Isa a.s. karena perkataanmu yang menganggap Isa 
a.s. sebagai putra Allah adalah perkataan yang tidak benar. Allah tidak 
memiliki seorang anak pun, Isa dan selainnya hanyalah hamba yang 
Allah ciptakan.53

Senada dengan penafsiran al-Tabari, Ibnu Asyur juga mendefinisikan 
makna al-ghuluww dengan keadaan yang melampaui batas normal 
(kewajaran), yakni menambah atau melebihkan ukuran sesuatu yang 
melampaui standar rasionalitas, atau melampaui standar syariah dalam 

52Muhammad Ibn Jarīr Ibn Yazīd Ibn Khālid al-Țabarī Abū Ja’far, selanjutnya 
disebut al-Țabarī, Jāmi al-Bayān ‘an Ta’wīl Ayi al-Qur’ān, Jilid IX, Cet. II (Beirut: Dār 
al-Fikr, 1405), hlm. 416.

53Al-Țabarī Abū Ja’far, Jāmi al-Bayān ‘an Ta’wīl Ayi al-Qur’ān, hlm. 416.
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hal akidah, pengetahuan, dan perbuatan.54 Di lain tempat dalam kitab 
tafsirnya, Ibnu ‘Asyūr kembali menegaskan definisi al-ghuluww dengan 
sikap yang melampaui batas yang telah diketahui bersama yakni dengan 
menambah atau melebihkan ukuran terhadap sesuatu yang melampaui 
batas rasionalitas, batas kebiasaan (adat), dan batas syariat.55

Dengan demikian, al-ghuluww fī al-dīn menurut Ibnu ‘Asyūr adalah 
sikap dan perbuatan penganut agama yang melampaui batas yang telah 
ditentukan oleh agamanya. Al-ghuluww dalam agama dilarang karena al-
ghuluww merupakan dasar atau penyebab utama kesesatan mereka dan 
faktor utama yang menjadikan mereka mendustakan nabi dan rasul yang 
diutus Allah kepada mereka. Sehingga ekstremisme (ghuluww) ahlulkitab 
adalah sikap mereka yang melampaui batas ajaran yang dituntut oleh 
agama mereka. Misalnya umat Yahudi dituntut untuk mengikuti kitab 
Taurat dan mencintai rasul yang diutus kepada mereka, namun tuntutan 
ini dilampauinya dengan sikap membenci rasul sebagaimana kebencian 
mereka kepada Isa a.s. dan Muhammad saw. Adapun ekstremisme 
Nasrani nampak ketika mereka dituntut untuk mengikuti Isa al-Masih, 
akan tetapi mereka justru mengagungkan Isa a.s. dengan mendakwahkan 
ketuhanan Isa a.s. atau menganggapnya sebagai putra Allah. Di samping 
itu, mereka juga mengingkari kenabian dan kerasulan Muhammad saw.56 
Rasyid Ridha (1282 H–1935 M) menegaskan bahwa sikap umat Yahudi 
menghina dan mengingkari Isa a.s. di satu sisi, dan sikap umat Nasrani 
yang justru sangat mengagungkan Isa a.s. dan membenci Muhammad 
saw., keduanya digolongkan al-ghuluww fī al-dīn karena menambahkan 
ajaran yang tidak dikehendaki agama sama saja dengan mengurangi 
ajaran yang telah ditetapkan. Kesemuanya ini termasuk dalam sikap 
melampaui batas dalam beragama.57

Hal lain yang termasuk dalam al-ghuluww fī al-dīn di antaranya 
mensyariatkan ibadah tertentu yang tidak diperintahkan Allah, 
mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan Allah seperti yang 
dilakukan oleh pendeta dan rahib Nasrani yang mengharamkan 
makanan-makanan tertentu bagi dirinya dan pengikut-pengikut mereka. 

54Muhammad al-Tahir Ibn ‘Asyur, al-Tahrir wa al-Tanwir, Jilid VI, hlm. 50–51. 
55Muhammad al-Tahir Ibn ‘Asyur, al-Tahrir wa al-Tanwir, hlm. 290.
56Muhammad al-Tahir Ibn ‘Asyur, al-Tahrir wa al-Tanwir, hlm. 51.
57Muhammad Rāsyid Ridhā, al-Tafsīr al-Qur’ān al-Hakīm al-Syahīr bi al-Tafsīr 

al-Manār, Juz VI, Cet. II (Fustat: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 81–82. 
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Selain itu, berlebih-lebihan dalam melakukan hal-hal yang sunah, baik 
dilakukannya murni karena Allah, maupun karena riya dan sum’ah, juga 
termasuk bagian dari al-ghuluww fi al-dīn. Demikian komentar Ridha.58 

Bertolak dari kedua ayat yang mengungkap term al-ghuluww dalam 
Al-Qur’an (QS An-Nisa’ [4]: 171; QS Al-Ma’idah [5]: 77), maka dapat 
dipahami makna-makna eksegesis sebagai berikut.

Pertama, penggunaan term al-ghuluww dalam bentuk fi’il nāhi 
(larangan) berkaitan secara substansial dengan term al-dīn (agama Islam). 
Hal ini dimaksudkan adanya hubungan yang tidak berkesesuaian antara 
ekstremisme dengan agama itu sendiri. Al-ghuluww yang dimaksud 
melampaui batas atau ukuran yang telah ditentukan, baik dengan 
menambah atau dengan mengurangi. Melampaui batas dengan cara 
menambah yang tidak semestinya misalnya sebagaimana dipraktikkan 
oleh orang-orang Nasrani yang meyakini Isa al-Masih sebagai anak Allah, 
bahkan diyakininya sebagai Tuhannya, atau doktrin trinitas mereka. 
Adapun al-ghuluww dengan cara mengurangi sebagaimana sikap dan 
perilaku ekstrem orang-orang Yahudi terhadap nabi-nabi yang diutus 
kepada mereka, termasuk penentangannya terhadap kenabian Isa a.s.

Kedua, larangan yang terdapat dalam kedua ayat di atas ditujukan 
kepada ahlulkitab yakni penganut agama yang telah terperangkap 
dalam bentuk sikap dan perilaku al-ghuluww yang sangat berbahaya. 
Hal ini dimaksudkan supaya umat Islam tidak terjebak dalam sikap 
dan perilaku ekstrem dalam beragama sebagaimana telah dilakukan 
umat-umat beragama sebelumnya.

Ketiga, uslub al-ghuluww fī al-dīn dalam kedua ayat di atas dipaparkan 
bersamaan dengan konteks kebenaran (illā al-haqq dan ghayr al-haqq). 
Hal ini berarti bahwa al-ghuluww itu adalah sikap dan perilaku yang 
keluar dari kebenaran atau melampaui kebenaran. Kebenaran yang 
dimaksud adalah kebenaran yang ditetapkan oleh wahyu dan kebenaran 
berdasarkan sunah Nabi saw. (pendekatan tekstual) ataupun aturan-
aturan Ilahi yang di-istimbath dari kedua sumber hukum tersebut dalam 
menjawab kompleksitas zaman (pendekatan kontekstual).

Keempat, sikap dan perilaku al-ghuluww terkadang muncul dan 
dipraktikkan penganut agama karena persoalan internal, misalnya 

58Muhammad Rāsyid Ridhā, al-Tafsīr al-Qur’ān al-Hakīm al-Syahīr bi al-Tafsīr 
al-Manār, hlm. 489. 
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karena faktor kekeliruan dalam menafsirkan doktrin agama, khususnya 
terkait dengan akidah, hal ini dipahami dari ayat 171 Surah An-Nisa’. 
Selain itu, perilaku al-ghuluww terkadang pula merupakan warisan dari 
penganut agama sebelumnya sebagaimana dapat disimpulkan dari 
potongan ayat 77 Surah Al-Ma’idah (wa lā tattabi’ū ahwā’a qaumin qad 
«allū min qablu).

Kelima, al-ghuluww pada Surah An-Nisa’ mengajak berbicara 
ahlulkitab dengan mengingatkan mereka tentang perilaku al-ghuluww 
yang mereka praktikan pada masa lalu. Sementara al-ghuluww pada Surah 
Al-Ma’idah mengajak berbicara ahlulkitab dan mengingatkan mereka 
tentang perilaku al-ghuluww yang mereka lakukan setelah datangnya 
Islam, sehingga larangan perilaku ghuluww dalam ayat ini diikuti dengan 
larangan mengikuti hawa nafsu kaum yang berperilaku yang sama pada 
masa sebelumnya.

Keenam, Surah Al-Ma’idah menegaskan akibat dari sikap dan perilaku 
ekstrem dalam beragama yaitu mengantar pelakunya kepada kesesatan 
dan jauh dari jalan yang lurus. Suatu hal yang perlu digarisbawahi 
dalam surah ini yaitu penggunaan term al-«alāl (sesat) dalam bentuk 
fi’il sebanyak 3 kali. Term al-«alāl yang pertama menunjuk kepada 
orang-orang atau penganut agama tertentu yang telah mewariskan 
perilaku ghuluww kepada penganut agama yang datang belakangan (wa lā 
tattabi’ū ahwā’a qaumin qad dhallū). Penggunaan term al-«alāl yang kedua 
(wa a«allū ka£īran) menunjuk kepada manusia kebanyakan. Maksudnya 
bahwa perilaku ghuluww dan pihak-pihak yang mewariskannya pada 
pertama kalinya telah menyesatkan kebanyakan orang-orang beragama. 
Sementara penggunaan term al-«alāl pada ketiga kalinya menunjuk 
kepada mereka yang masih tetap berada pada kesesatannya karena 
menentang Islam setelah risalah (wa «allū ‘an sawā’i al-sabīl).

Ketujuh, fenomena ghuluww yang dilakukan oleh ahlulkitab tidak 
terdapat di dalam doktrin Islam, meskipun kenyataannya banyak 
dilakukan oleh umat Islam itu sendiri. Hal ini karena Islam sebagai 
agama yang sempurna senantiasa mengajak kepada jalan yang lurus, 
yang memprioritaskan jalan tengah dan keseimbangan dalam menjalani 
hidup. Sementara al-ghuluww membelokkan pelakunya dari jalan tengah 
yang lurus menuju jalan yang jauh meminggir, ke kanan ataupun ke kiri 
yang berimplikasi kepada munculnya sikap ekstrem, statis, dan jumud 
(wa «allū ‘an sawā’i al-sabīl).
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2. Bag± (  - )

Secara etimologis, bagā berakar dari huruf bā, g±, dan yā yang artinya 
(1) meminta sesuatu; (2) salah satu jenis dari kerusakan. Pada arti 
yang pertama masdar bagā menjadi al-bugyah atau al-bigyah yang berarti 
kebutuhan. Sementara pada arti yang kedua, mengimplikasikan al-
bagiyyu bermakna pelaku kejahatan, dan masdarnya menjadi bigā’an 
dan bagyan. Dalam arti yang kedua ini pula dipakai untuk menunjukkan 
seseorang yang berbuat jahat kepada sesama dengan kejahatan yang 
dahsyat. Dengan demikian, al-bagyu juga bermakna kezaliman.59

Bagā-yabgī-bugā’an-bugan artinya menginginkan sesuatu yang baik 
atau sesuatu yang buruk.60 Al-bugyah atau al-bigyah artinya kebutuhan. 
Bagā lahū artinya menuntut atau meminta.61 Al-bagiyyah atau al-bugyah 
artinya tuntutan. Abgīnī syay’an atau abgī lī syay’an artinya berikan aku 
sesuatu. Al-bigyah fī walad berarti kenakalan anak-anak. Bagat al-mar’atu 
bigā’an artinya seorang budak perempuan telah berzina,62 dinamakan 
juga dengan bagiyyun atau baguwwun. Al-bagyu berarti sikap melampaui 
batas yang berlangsung terus-menerus berupa kezaliman dan sikap 
merusak. Makna asal dari al-bagyu adalah al-ta’addīy yakni segala sikap 
yang melampaui batas ukuran,63 baik secara kualitas maupun secara 
kuantitas.64 Orang yang melakukannya disebut al-bagiyyu. Dalam 
Al-Qur’an, bagiyyan digunakan sebanyak 2 kali yang berarti perilaku 
kejahatan dalam bentuk kemaksiatan perzinaan (QS Maryam [19]: 20 
dan 28). Bagā al-rajulu ‘alaynā berarti menyimpang dari kebenaran dan 
melalukannya terus-menerus. Bagā ‘alā al-nnās berarti seseorang berbuat 
aniaya dan menyiksa orang lain. Al-fiatu al-bāgiyyah artinya kelompok 
yang membangkang dan menolak untuk taat kepada pemimpin yang 
adil. Bagā juga berarti bohong, dan baghā ‘alā berarti dengki dan iri hati. 

59Abū al-Husayn Ahmad Ibn Fāris al-Zakariyā, Mu’jam Maqāyis fi al-Lugah, 
hlm. 142.

60Muhammad Murtadhā al-Husaynī al-Zubaydī, Tāj al-‘Arūs Min Jawāhir al-
Qāmūs, Jilid XXXVII, hlm. 179.

61Muhammad Ibn Abī Bakr Ibn Abd al-Qādir al-Rāzī, Mukhțār al-Shahhāh, Jilid 
I, Edisi Baru (Beirut: Maktabah Lebanon Nāsyirūn, 1995), hlm. 24.

62Al-Raghib al-Așfahānī, Mu’jam Mufradāt Alfā§ al-Qur’ān, hlm. 53
63Muhammad Ibn Abī Bakr Ibn Abd al-Qādir al-Rāzī, Mukhțār al-Shahhāh, 

hlm. 24.
64Al-Raghib al-Așfahānī, Mu’jam Mufradāt Alfāzd al-Qur’ān, hlm. 53.
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Dalam Al-Qur’an, ditemukan variasi makna bagā yang dapat 
memengaruhi penafsiran terhadap Al-Qur’an. Kata bagā berarti 
menginginkan, menghendaki, mencari sesuatu. Sementara bagā ‘alā 
atau bagā fī berarti membuat kekacauan atau kerusakan yang melampaui 
batas. Hampir sama dengan bagā, ibtagā yang musytaq dari kata bagā 
juga berarti menginginkan dan mencari. Ibtagā juga sama dengan 
bagā yaitu keduanya membutuhkan dengan secara langsung maf ’ūl 
bihī (objek penderita) dan tidak langsung yakni maf ’ūl bihī yang terdiri 
dari jār wa majrūr. Hanya saja perbedaannya, kalau bagā disambungkan 
dengan ‘alā atau fī sebagai maf ’ūl bihī tidak langsung, maka ibtagā 
disambungkan dengan fī. Perbedaan lainnya, kalau kata depan ‘alā dan 
fī yang menyertai bagā dapat memberi pengaruh makna yang sangat 
signifikan dari sekadar mencari atau menginginkan sesuatu menjadi 
membuat atau mengadakan kekacauan atau kerusakan, maka penyertaan 
kata depan fī kepada ibtagā tidak serta-merta mengubah artinya, yakni 
tetap berarti mencari atau menginginkan. Perbedaan selanjutnya, kalau 
bagā secara keseluruhan menunjuk kepada arti mencari sesuatu yang 
tidak layak dicari atau tidak boleh diinginkan atau dikehendaki (QS 
Al-An’am [6]:164; QS Al-A’raf [7]: 140), maka ibtagā selain digunakan 
untuk mencari sesuatu yang buruk (QS Al-An’am [6]: 114) juga sering 
digunakan Al-Qur’an untuk mencari atau menginginkan sesuatu yang 
baik atau sesuatu memang sepantasnya dimiliki seorang hamba Allah 
(QS Al-Baqarah [2]: 198; QS Al-Qasas [28]: 73). Huruf jar lainnya yang 
menyertai bagā adalah ‘an yang mengindikasikan konotasi positif bagi 
bagā. Sehingga bagā ‘an diartikan sebagai tidak menginginkan sesuatu 
yang tidak sepantasnya (QS Al-Kahf [18]: 108).

Dalam Al-Qur’an, bagā disebutkan sebanyak 96 kali dalam bentuk 
fi’il, masdar, dan isim fā’il. Dalam bentuk fi’il dan sejumlah derivasinya 
disebutkan sebanyak 65 kali yaitu yanbagī, yabgī, yabgūna, bagat, yabgiyāni, 
abgī, yabgūnahā, tabgūnahā, abgīkum, yabgūnakum, bāgin. Sebagai contoh, 
QS Al-An’am [6]: 164 dan QS Al-Hujurat [49]: 9. Sementara dalam 
bentuk masdar-nya diulang sebanyak 26 kali, di antaranya dalam QS 
Asy-Syūra dan QS Yūnus [10]: 23. Sementara dalam bentuk isim fā’il 
disebutkan sebanyak 5 kali yaitu bāgin dan bagiyyan, di antaranya dalam 
QS Al-Baqarah [2]: 173. Penyebutan kata al-bagyu dalam kesemua posisi 
gramatikalnya, baik sebagai marfū’, mansūb, majrūr, ma’rifah, nakirah, 
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ataupun dalam posisi mu«āf kepada «amīr (kata ganti), kesemuanya 
bermakna negatif atau bermakna tercela. 

Penelusuran terhadap term al-bagyu dalam Al-Qur’an dalam 
bentuknya sebagai isim masdar, mengindikasikan makna eksegesis 
sebagai berikut.

Pertama, Allah Swt. mengharamkan al-bagyu sebagaimana dalam QS 
Al-A’raf [7]: 33. Misalnya keharaman perbuatan dosa besar (al-fawāhisy) 
dan dosa kecil yang nampak dan yang tersembunyi dan keharaman 
perbuatan syirik.

Kedua, Allah Swt. melarang berbuat al-bagyu sebagaimana dalam QS 
An-Nahl [16]: 90. Al-bagyu dalam konteks ini cenderung dikonotasikan 
kepada kezaliman terhadap sesama dalam aktivitas ekonomi, terutama 
yang melibatkan kerabat atau keluarga dekat. Penekanan keluarga dekat 
dalam kaitan ini disebabkan karena seseorang terkadang berbuat zalim 
kepada keluarga dekatnya tanpa disadari atau tanpa unsur kesengajaan, 
atau karena persoalan ini dianggap remeh oleh pelaku kezaliman itu.

Ketiga, terjadinya perbedaan pendapat di kalangan umat-umat 
terdahulu, dan kenyataan bahwa mereka bercerai-berai, serta fenomena 
jauhnya mereka dari kebenaran, kesemua hal tersebut disebabkan 
oleh adanya al-bagyu (kedengkian dan permusuhan) di antara mereka 
sebagaimana dalam QS Asy-Syūrā [42]: 14. Dengan kata lain, term 
al-bagyu menegaskan bahwa karakter permusuhan, kedengkian, dan 
perselisihan melekat pada ahlulkitab setelah kebenaran didatangkan 
kepada mereka (QS Ali ‘Imrān [3]: 19; QS Asy-Syūrā [42]: 14; QS Al-
Jāsiyah [45]: 17). Kedengkian dan permusuhan itu ditujukan kepada 
kenabian Muhammad saw. karena sikap iri dan dengki terhadap 
seorang nabi yang bukan dari golongan mereka (QS Al-Baqarah [2]: 
90). Kedengkian mereka kemudian berimplikasi kepada pengingkaran 
dan penolakan mereka terhadap posisi sentral Nabi Muhammad saw. 
atau otoritas beliau dalam memutuskan perkara-perkara ahlulkitab (QS 
Al-Baqarah [2]: 213). Salah satu bentuk penolakan ahlulkitab (Yahudi) 
terhadap kehakiman Nabi Muhammad saw. adalah sikap dan perilaku 
orang-orang Yahudi yang melampaui batas dalam penetapan hukum 
halal dan haram. Mereka senantiasa cenderung mengharamkan hal-hal 
yang sebenarnya dihalalkan, khususnya makanan. Sebagai hukuman atas 
perilaku mereka, Allah Swt. mengharamkan sesuatu yang sebelumnya 
dihalalkan yaitu berupa binatang-binatang yang berkuku, binatang 
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ternak sapi dan domba kecuali lemak kedua binatang tersebut yang 
melekat di punggung, di perut besar, dan di usus atau lemak keduanya 
yang bercampur dengan tulang (QS Al-An’am [6]: 148).

Keempat, tidak berdosa bagi orang yang dizalimi oleh sesama 
manusia untuk membalas kezaliman itu dan tidak boleh melampaui 
batas kezaliman yang dia alami. Meskipun demikian, jika orang yang 
dizalimi lebih memilih bersabar dan memaafkan orang yang menzalimi 
maka itu lebih utama baginya karena menzalimi orang termasuk 
membuat kerusakan di atas bumi dan baginya disediakan siksaan yang 
pedih dari sisi Allah (QS Asy-Syūrā [42]: 39–43).

Kelima, akibat dari perbuatan bagyu manusia akan kembali kepada 
dirinya sendiri. Hal ini dapat dilihat pada QS Yunus [10]: 23.

Keenam, kebanyakan sisi buruk kehidupan yang dialami orang-orang 
yang memiliki kecenderungan berlebihan kepada dunia disebabkan 
karena sikap al-bagyu yang mereka miliki (QS Al-An’am [6]: 146).

Adapun dalam bentuk fi’il, bagā digunakan untuk menjelaskan 
hal-hal berikut ini. 

Pertama, term baghā-yabgūnahā-tabgūnahā menunjuk kepada adanya 
orang atau kelompok tertentu yang senantiasa menghalangi orang-
orang beriman menjalani hidup di bawah petunjuk Allah Swt., bahkan 
senantiasa berupaya keras membelokkan jalan orang-orang beriman 
dari jalan yang lurus (jalan kebenaran) menuju jalan yang bengkok 
(jalan kesesatan). Sikap dan perilaku seperti ini dipaparkan Al-Qur’an 
sebagai bentuk sikap yang tidak berterima kasih terhadap nikmat dan 
karunia yang telah diberikan Allah Swt. kepada mereka (QS Ali ‘Imrān 
[3]: 99; QS Al-A’rāf [7]: 45, 86; QS Hud [11]: 19; QS Ibrahim [14]: 3). 

Kedua, term bagā-bagat-tabgī menunjuk kepada makna sikap dan 
perilaku yang melampaui batas dalam konteks politik dan dalam konteks 
kezaliman ekonomi. Terkait dengan perilaku politik, bagā dilakukan oleh 
orang-orang yang awalnya saling berserikat lalu saling mengkhianati 
satu sama lain (QS Sād [38]: 24). Di antaranya berupa pembangkangan 
terhadap kepemimpinan umat atau dilakukan oleh sekelompok orang 
yang mengkhianati perjanjian perdamaian yang telah mengikat kedua 
kelompok yang sebelumnya terlibat pertikaian (QS Al-Hujurāt [49]: 9). 
Selain itu, term ini juga memaparkan kekacauan dalam politik militer 
karena adanya pengkhianatan terhadap perjanjian perdamaian setelah 
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terjadinya peperangan antara kedua belah pihak (QS Al-Hajj [22]: 
60). Selanjutnya, term ini juga menggambarkan sikap dan perilaku 
buruk sebagian umat Nabi Muhammad saw. yang selalu berupaya 
mendatangkan fitnah dengan mengacaukan situasi peperangan yang 
berlangsung antara umat Islam dan musuh-musuhnya (QS At-Taubah 
[9]: 47). 

Adapun kezaliman ekonomi yang diindikasikan dalam term bagā, 
misalnya dapat dilihat pada kisah dua orang laki-laki dari kaum Nabi 
Daud a.s. yang satu melakukan kezaliman dalam bentuk kecurangan 
kepada yang lain (QS Sād [38]: 21–24). Kepemilikan orang-orang 
tertentu terhadap harta yang melimpah juga memungkinkan mereka 
berbuat al-bagyu atau melampaui batas (QS Asy-Syūrā [42]: 27), 
misalnya sikap Qarun yang sangat sombong karena harta yang 
dimilikinya (QS Yūnus [10]: 23). 

Ketiga, term bagā, abgī, abgīkum, dan yabgūna mengungkapkan 
keyakinan agama yang melampaui batas, yakni mencari atau 
menginginkan Tuhan selain Allah Swt., baik dalam konteks tauhid 
ulūhiyah (QS Al-A’raf [7]: 140), konteks tauhid rubūbiyah (QS Al-An’am 
[6]: 164), maupun dalam konteks ’ubūdiyyah dan tasyrī’ (QS Ali ‘Imran 
[3]: 83; QS Al-Ma’idah [5]: 50). Sebagian besar penggunaan al-bagyu 
dalam bentuk fi’il dikaitkan dengan bumi sebagai tempat peristiwa atau 
perbuatan al-bagyu itu sendiri (QS Yunus [10]: 23, QS Asy-Syūrā [42]: 
27, 42). Dan perbuatan al-bagyu yang paling besar di atas bumi ini adalah 
kekafiran dan kesyirikan kepada Allah Swt. (QS Yūnus [10]: 22–23).

Sementara bagā dalam bentuk isim fā’il disebutkan sebanyak 5 kali 
dalam 4 surah dengan dua bentuk yang berbeda, yaitu bāgin dan bagiyyan. 
Kedua term ini mengimplikasikan makna eksegesis sebagai berikut.

Pertama, term bāgin menegaskan larangan terhadap sikap 
dan perilaku melampaui batas dalam konteks muamalah berupa 
mengharamkan sesuatu yang dihalalkan dan menghalalkan sesuatu 
yang diharamkan Allah Swt., khususnya dalam hal makanan. Dalam 
syariat Islam, terdapat kaidah ibadah sosial bahwa segala sesuatu yang 
terkait dengan urusan sosial semuanya dihalalkan kecuali jika secara 
tegas terdapat dalil keharamannya. Sehingga, di berbagai ayat dalam Al-
Qur’an dipaparkan hal-hal yang diharamkan secara detail, di antaranya 
bangkai, darah mengalir, dan daging babi (QS Al-Baqarah [2]: 173; QS 
Al-An’am [6]: 145; QS An-Nahl [16]: 115). Meskipun ketiga makanan 
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ini diharamkan, tetapi dalam kondisi darurat keharamannya berubah 
menjadi halal. Dengan demikian, selain ketiga makanan ini dan sejumlah 
makanan lain yang dianalogikan kepada ketiganya setelah melalui proses 
istinbat hukum, tidak boleh diharamkan. Sebaliknya, menghalalkan 
sesuatu yang diharamkan sama saja dengan mengharamkan sesuatu 
yang dihalalkan, kedua sikap ini berarti melampaui otoritas Allah Swt. 
dalam hal penetapan hukum agama. Meskipun terdapat toleransi dalam 
kondisi darurat dalam hal-hal yang diharamkan, namun penggunaan 
term bāgin dalam kaitan ini menegaskan bahwa tidak seharusnya 
toleransi ini kemudian menjadi justifikasi yang berlebihan terhadap 
kehalalan sesuatu yang sebenarnya diharamkan. 

Kedua, term bagiyyan terulang dalam 2 ayat dalam surah yang 
sama (QS Maryam [19]: 20, 28). Term ini menunjukkan konotasi bagā 
kepada perilaku melampaui batas dalam hal perzinaan. Penggunaan 
bentuk bagiyyan mengindikasikan makna bahwa perzinaan yang 
dimaksud adalah perzinaan yang dilakukan sebagai pekerjaan yang 
terus-menerus dilakukan karena telah menjadi profesi seseorang atau 
mata pencaharian hidup. Hal ini bukan berarti bahwa perzinaan yang 
dilakukan bukan karena menjalani profesi dihalalkan dalam Islam. Akan 
tetapi, penggunaan bagiyyan dalam ayat ini untuk menegaskan posisi 
Maryam yang sedemikian suci karena dilahirkan dari seorang ibu yang 
juga suci sehingga mustahil bagi Maryam melahirkan anak laki-laki 
dari hasil perzinaan sebagaimana dugaan orang-orang kebanyakan di 
masanya. 

3. ’Adawa dan I’tada (  - )  

I’tada berasal dari huruf ‘ain, dāl, waw yang berarti sesuatu itu melampaui 
keadaan yang sebenarnya dan menambah sesuatu yang semestinya tidak 
bertambah.65 Menurut Ibnu Faris, i’tadā berasal dari kata ‘adawa (‘ain, 
da, dan waw mu’tal) menunjuk kepada keadaan sesuatu yang melampaui 
batas. I’tidāan musytaq dari kata ‘udwan yang berarti kezaliman yang 
sangat jelas.66 Penggunaan term ‘adawa dalam Al-Qur’an ditemukan 
sebanyak 84 kali dengan beragam bentuk morfologisnya yang terbagi 

65Abū al-Husayn Ahmad Ibn Fāris al-Zakariyā, Mu’jam Maqāyis fi al-Lugah, 
hlm. 746. 

66Abū al-Husayn Ahmad Ibn Fāris al-Zakariyā, Mu’jam Maqāyis fi al-Lugah, 
hlm. 746–747.
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kepada bentuk fi’il, isim, isim fa’il, dan masdar. Fi’il diulang sebanyak 16 
kali dalam beberapa bentuk; i’tadā, ya’tadūn, i’tadau, ta’tadū, yata’adda, 
ta’dū, ya’dū, ‘adā. Sementara yang berupa isim diulang sebanyak 50 kali 
dan dijumpai dalam bentuk ‘aduwwun, ‘aduwwin, ‘aduwwan, ‘aduwwikum, 
‘aduwwih³, ‘aduwwihim, ‘aduwwī, a‘dā’un, a‘dā’ikum. Adapun dalam bentuk 
isim fa’il diulang sebanyak 16 kali dalam kata ‘ādin, mu’tadin (mufrad), 
mu’tadīn (jamak mans b dan majr r), mu’tadūn (jamak marfū’). Sementara 
dalam bentuk masdar diulang sebanyak 18 kali dalam kata al-‘udwah, 
‘adwan, ‘udwānan, al-‘udwāna, al‘adāwata. 

Penggunaan term ‘adawa atau i’tadā dengan berbagai turunan 
morfologis sebagaimana diurai di atas, mengindikasikan beberapa 
makna eksegesis, yaitu sebagai berikut.

 Pertama, ‘adawa atau i’tadā menunjuk kepada perbuatan kaum 
Yahudi yang sangat melampaui batas terkait penentangannya terhadap 
Allah Swt. dan rasul-rasul-Nya. Mereka mempersekutukan Allah Swt. 
(QS Qāf [50]: 25), mereka mendustakan hari akhirat (QS al-Mutaffifīn 
[83]: 12), mereka mendustakan kebenaran yang dibawa para nabi (QS 
Yūnus [10]: 74) dan membunuh nabi-nabi yang diutus Allah kepada 
mereka (QS Al-Baqarah [2]: 61). Demikian juga, pelanggaran Bani Israil 
karena tidak saling mengingatkan dan menasihati untuk menjauhi segala 
bentuk kemungkaran (QS Al-Mā’idah [5]: 78). Akibat dari perbuatan 
mereka yang melampaui batas dalam segala hal, mereka ditimpa 
kerendahan (QS Ali ‘Imrān [3]: 112).

Kedua, ‘adawa atau i’tadā menegaskan makna adanya pelanggaran 
manusia terhadap syariat (ibadah) yang dibebankan Allah Swt. 
kepadanya. Bentuk pelanggaran yang dimaksud di antaranya pelanggaran 
kaum Nabi Musa a.s. terhadap syariat hari Sabtu (QS Al-Baqarah [2]: 65; 
QS Al-Mā’idah [5]: 154; QS Al-A’rāf [7]: 163), terdapat manusia yang 
senang mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu 
yang haram (QS Al-Ma’idah [5]: 87; QS Al-An’ām [6]: 119, 145; QS 
An-Nahl [16]: 115). Selain itu, ada juga manusia yang melampaui batas 
dalam pelaksanaan ibadah haji (QS Al-Ma’idah [5]: 2, 94). Demikian 
pula, tidak melaksanakan perintah Tuhan dalam ibadah salat, zakat, serta 
senang berbicara dan berbuat sesuatu yang sia-sia dan tidak menjaga 
kemaluan (QS Al-Mu’minun [23]: 7). 

Ketiga, ‘ada atau i’tadā mengungkapkan larangan terhadap sikap dan 
perilaku melampaui batas dalam muamalah dan hukum. Di antara jenis 
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pelanggaran dalam hal ini adalah melampaui batas dalam hukum qishash 
(QS Al-Baqarah [2]: 178, 194), melampaui batas dalam peperangan (QS 
Al-Baqarah [2]: 190). Selain itu, terdapat juga larangan Allah Swt. untuk 
melampaui batas dalam hukum kekeluargaan, misalnya dalam hukum 
perceraian (QS Al-Baqarah [2]: 229, 231; QS At-Talaq [65]: 1), hukum 
warisan (QS An-Nisa’ [4]: 14), hukum persaksian (QS Al-Ma’idah [5]: 
107), dan hukum perzinaan (QS Al-Mu’minun [23]: 7; QS Asy-Syu’arā 
[26]: 166; QS Al-Ma’arij [70]: 31).

Pengkajian eksegesis tentang term ‘adawa atau i’tadaa di atas 
menegaskan bahwa term ini memaparkan gejala sikap dan perilaku 
ekstremisme keberagamaan, baik dalam konteks menjalankan hukum-
hukum agama yang telah disyariatkan Allah Swt. melalui para nabi 
dan rasul, maupun dalam konteks penentangan terhadap ajaran-ajaran 
agama. Ekstremisme keberagamaan terjadi dalam hal akidah (doktrin), 
ibadah (ritual syariat), dan dalam aspek muamalah dan hukum.

4. Tag±-Tugy±nan (  – )

Tagā berakar dari huruf tā, ga, yā yang berarti melampaui batas dalam 
hal kedurhakaan dan kemaksiatan.67 Al-Kisai’ mengambil dari Banī 
Kalb, bahwa tagā-tugyānan berarti melampaui ukuran atau melampaui 
batas dalam berbuat maksiat. Al-Haralī mengungkapkan al-tugyān 
melampaui batas dan ukuran segala sesuatu. Tgā juga dapat dimaknai 
dengan melampaui batas dalam bentuk kekafiran, agā juga diartikan 
melampaui batas dalam dosa dan kezaliman.68

Dalam Al-Qur’an, kata ini ditemukan sebanyak 39 kali dalam 
bentuk fi’il (kata kerja), isim fa’il (kata benda yang menunjuk pelaku), 
dan masdar. Sebagai fi’il terulang sebanyak 14 kali, yaitu bentuk thagā, 
thagaw, tathgaw, yathgā, athgaituhū, athgā. Dalam bentuk isim fā’il terulang 
sebanyak 7 kali yaitu thāgūna, thāgīna, thāgiyah. Sementara dalam bentuk 
masdar terulang sebanyak 10 kali, 4 di antaranya tidak mudhāf kepada 
isim damīr dan 6 lainnya mudhāf kepada isim dhamīr. Masdar yang dimaksud 
yaitu thugyānan, thugyānihim, thagwāhā. Selain itu, derivasi term tagā 

67Abū al-Husayn Ahmad Ibn Fāris al-Zakariyā, Mu’jam Maqāyis fi al-Lugah, 
hlm. 619. 

68Muhammad Murtadhā al-Husaynī al-Zubaydī, Tāj al-‘Arūs Min Jawāhir al-
Qāmūs, Jilid XXXVIII, hlm. 492.
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ditemukan dalam bentuk isim masdar, yaitu kata thāghūt yang diulang 
sebanyak 8 kali.69

Perilaku melampaui batas (tagā) dalam Al-Qur’an dilakukan oleh 
seseorang atau sekelompok kaum, yaitu Fir’aun dan para pengikutnya, 
Yahudi, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, kaum nabi-nabi 
terdahulu, serta kaum Nabi Muhammad saw. Jika ditelusuri penggunaan 
term-term ¯agā dalam sejumlah ayat Al-Qur’an, dapat dieksplorasi 
pesan-pesan ayat sebagai berikut.

Pertama, thagā menegaskan keingkaran atau penentangan Fir’aun 
dan para pengikutnya terhadap eksistensi Allah (QS Taha [20]: 24, 
43, 45; QS An-Nāzi’āt [79]: 17), dan perilaku kesewenang-wenangan 
Fir’aun dan bala tentaranya (QS Al-Fajr [89]: 11).

Kedua, thagā menggambarkan secara tegas adanya prasangka buruk 
ahlulkitab, khususnya Yahudi terhadap Allah Swt. (QS Al-Ma’idah [5]: 
64, 68).

Ketiga, thagā memaparkan secara gamblang kesesatan orang-orang 
musyrik dan orang-orang munafik, keingkaran orang-orang kafir 
terhadap hari kiamat (QS Al-Baqarah [2]: 15).70

Keempat, thagā mengungkapkan sikap umat-umat terdahulu yang 
mendustakan pemimpin-pemimpin agama atau para rasul yang diutus 
Allah kepada mereka. Misalnya penentangan kaum Tsamud terhadap 
Nabi Saleh a.s. yang mengakibatkan turunnya siksaan Allah Swt. kepada 
mereka berupa suara teriakan yang luar biasa menggelegar yakni suara 
guntur yang bercampur kilat (QS Asy-Syams [91]: 11; QS Al-Hāqqah 
[69]: 5).

Kelima, tagā menerangkan penentangan sebahagian umat Nabi 
Muhammad saw. terhadap nabinya (QS At-Tur [52]: 32), dan kedurhakaan 
sebagian yang lain dengan menghalangi orang-orang mendirikan salat 
(QS Al-‘Alaq [96]: 6) dan senang memakan sesuatu yang tidak baik (QS 
Taha [20]: 81), cenderung bersikap tidak adil dalam timbangan (QS Ar-
Rahman [55]: 8), terlalu kikir (QS Al-Qalam [68]: 31).

69Muhammad Fuād Abd al-Bāqī (1299 H–1388 H), Mu’jam al-Mufahras li Alfā§ 
al-Qur’ān al-Karīm, Cet. III (Kairo: Dār al-Hadīś, 1991), hlm. 513.

70Ayat-ayat lain yang dapat dirujuk terkait dengan hal ini adalah QS Al-An’am 
[6]: 110; QS Al-A’raf [7]: 186; QS Yunus [10]: 11; QS Al-Kahf [18]: 80; QS Al-
Mu’minun [23]: 75; QS Sad [38]: 51, 57; QS An-Nisa [4]: 22; QS Al-Haqqah [69]: 5. 
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Uraian eksegesis terkait term tagā di atas melahirkan pemahaman 
bahwa term ini digunakan Al-Qur’an untuk menggambarkan sikap dan 
perilaku ekstrem manusia, terutama penentangan golongan manusia 
tertentu terhadap agama atau risalah utusan Allah yang diekspresikan 
dengan cara-cara yang melampaui batas. Oleh karena itu, term ini 
dianggap merepresentasikan ekstremisme keberagamaan, terutama 
dalam konteks penentangan yang berlebihan terhadap agama, baik 
dalam konteks akidah, ibadah maupun dalam hal muamalah atau 
hubungan manusia dengan sesama.

Al-thugyān menurut Ibnu ‘Asy r adalah melampaui batas kebenaran 
dengan kesengajaan dan penuh kesombongan.71 Dalam konteks sosial, 
¯agā dapat dimaknai melampaui batas dalam kesombongan, yakni 
keadaan seseorang yang merasa bangga atau kagum dengan dirinya 
sendiri dan meremehkan orang lain, serta tidak mau mendapat kritik 
dari orang lain.72 Memandang dirinya terasa lebih berharga dan 
bermartabat sehingga dapat menjelekkan orang lain. Kesombongan yang 
paling parah  adalah sombong kepada Allah dengan menolak kebenaran 
dan  angkuh untuk tunduk kepada-Nya, baik berupa ketaatan ataupun 
mengesakan-Nya.73 Sementara Imam Al-Ghazali mendefinisikan 
sombong sebagai suatu sifat yang ada di dalam jiwa yang tumbuh dari 
penglihatan nafsu dan tampak dalam perbuatan lahir. Sikap sombong ini 
termasuk penyakit batin yang bersemayam dalam nafsu manusia yang 
menjelma dalam beragam bentuk. Di antaranya berupa kesombongan 
ilmiah karena hanya dia yang paling tahu, kesombongan kekuasaan 
karena hanya dia yang paling kuasa, kesombongan kekayaan karena 
hanya dia yang paling kaya, dan yang paling membahayakan jika penyakit 
ini sudah menjangkiti hati orang beriman. Akibatnya, manusia itu akan 
merasa bahwa hanya dia yang paling taat, yang paling dermawan, dan 
yang paling berjasa dalam membela rakyat yang menderita dan paling 
kuat berjuang dalam mengentaskan kemiskinan.74 Kesombongan itu 
membuat penilaian terhadap orang lain menjadi subjektif dan tidak 

71Muhammad al-Tahir Ibn Asyur, al-Tahrīr wa al-Tanwīr, hlm. 239. 
72Sayyid Muhammad Nuh, Afatun ‘ala al-Tariq, terj. Darmanto dengan judul 

Terapi Mental bagi Aktivis Harakah (Jakarta: PT Lentera Bastritama, 1998), hlm. 109. 
73Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Hajar Abū Fadhl al-Asqallānī al-Syafi’ī (773 H–852 H), 

Fath al-Bāri’ Syarh ¢ahīh al-Bukhārī, Juz X (Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.th), hlm. 601.
74Ali Hasan, Orang-Orang yang Dicintai dan Dibenci Allah (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 63. 
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proporsional.75 Termasuk di antara bentuk kesombongan manusia 
adalah sangat mudah melakukan kemaksiatan dan tidak peduli terhadap 
kebutuhan rohaninya.

Sombong adalah dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk 
ciptaan Allah yang bernama iblis ketika menolak perintah Allah Swt. 
untuk bersujud kepada Nabi Adam a.s. (QS Al-Baqarah [2]: 34; QS 
Sād [38]: 71–77).76 Akibatnya, iblis pun dikeluarkan dari surga, dan 
dengan segala tipu dayanya  mengajak manusia untuk berbuat dosa dan 
maksiat sehingga pada akhirnya muncul berbagai macam dosa lainnya. 
Oleh sebab itu, sikap sombong merupakan pintu munculnya dosa-
dosa yang lain. Kesombongan juga menjadi penyebab seseorang tidak 
mendapat hidayah Ilahi. Sebagaimana kesombongan kebanyakan orang 
yang menolak para nabi adalah dengan alasan mereka menginginkan 
utusan Allah itu bukan seorang manusia, melainkan malaikat (QS Al-
Furqan [25]: 21).

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud r.a. dari Nabi saw. bersabda:
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“Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan 
sebesar biji sawi.” Ada seseorang yang bertanya, “Bagaimana dengan seorang yang 
suka memakai baju dan sandal yang bagus?” Beliau menjawab, “Sesungguhnya 
Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran 
dan meremehkan orang lain.”

Berdasarkan hadis di atas, dipahami bahwa kesombongan ada 
dua macam, yaitu sombong terhadap al haqq dan sombong terhadap 
makhluk. Menolak kebenaran adalah dengan menolak dan berpaling 

75Anwar Sanusi, Jalan Kebahagiaan (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 61.
76Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazālī Abū Hāmid, Ihyā Ulūm al-Dīn, Jilid 

III (Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.th.), hlm. 188.
77HR Muslim Ibn al-Hajjāj Abū al-Husain al-Qusyayrī al-Naysabūri, 

selanjutnya disebut Muslim dari Abdullah Ibn Mas’ūd dari ‘Alqamah, ¢ahīh Muslim, 
Juz I, Hadis No. 91 (Beirut: Dar Ihya al-Turāś al-‘Arabī, t.th), hlm. 93.
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dari Allah serta tidak mau menerima ajaran-Nya. Sementara sombong 
terhadap manusia yakni merendahkan dan meremehkan orang lain, 
memandang orang lain lebih rendah dan melihat dirinya lebih tinggi 
derajatnya dibandingkan orang lain. Imam Al-Nawawi berkata hadis ini 
berisi larangan dari sifat sombong yaitu menyombongkan diri kepada 
manusia, merendahkan mereka, serta menolak kebenaran.78 Termasuk 
kesombongan terhadap kebenaran yaitu tidak mendahulukan petunjuk 
Nabi saw. dari perkataan siapa pun. Setiap Muslim tidak ada pilihan 
baginya kecuali mengikuti petunjuk Nabi saw. secara lahir dan batin (QS 
Al-Ahzāb [33]: 36; QS An-Nisa’ [4]: 65). Ayat berikut menggambarkan 
sikap sombong manusia dalam bentuk melampaui batas dalam segala 
perbuatannya, termasuk dalam berbuat maksiat (QS Al-‘Alaq [96]: 6). 

Al-Qurtubi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan thugyān 
(layathgā) dalam ayat di atas adalah melampaui batas dalam bermaksiat.79 
Maksud dari sama sekali tidak, menegaskan bahwa pelampauan batas 
itu tidak diperkenankan dalam hal apa pun. Manusia melampaui batas 
karena melihat dirinya merasa cukup dari segi keluarga, pengikut, dan 
harta serta tidak membutuhkan yang lain. Merasa cukup adalah modal 
besar bagi seseorang dalam sikap melampaui batas.80 Sifat merasa cukup 
tersebut, bisa jadi karena kepemilikan harta yang tak terhingga atau 
bisa jadi karena kedudukan, jabatan, serta kekuasaan yang memiliki 
wewenang untuk menginginkan dan melakukan sesuatu tanpa batas. 
Terlampau banyak sikap seperti ini yang dapat disaksikan dalam 
kehidupan masyarakat. 

Meskipun demikian, tidak semua orang yang punya harta berlimpah 
dan kekuasaan yang tinggi pasti melampaui batas. Orang-orang yang 
berbekal pengetahuan dan keyakinan bahwa segalanya akan berakhir 
dan kembali kepada Allah mampu mengendalikan harta dan kekuasaan 
sehingga berbuat tanpa melampaui batas. Sesungguhnya hanya kepada 
Tuhan tempat kembali (QS Al-‘Alaq [96]: 8). 

78Abū Zakariyā Yahyā Ibn Syarf Ibn Mura al-Nawawī, selanjutnya disebut al-
Nawāwī (631 H–676 H), Shahīh Muslim bi Syarh al-Nawāwī, Juz II, penjelasan Hadis 
91, Cet. II (Beirut: Dār Ihyā al-turāś al-‘Arabī, 1392 H), hlm. 91.

79Al-Qur¯ub³, al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān, Jilid XX, hlm. 123.
80Al-Syaukānī, Fath al-Qādir al-Jāmi Bayn Fanniy al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 

‘Ilm al-Tafsīr, Jilid V, hlm. 469.
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5. Asrafa-Yusrifu-Isr±fan (  –  – )

Isrāf berakar dari huruf sin, rā, fā yang menunjuk kepada makna 
melampaui batas dan melupakan sesuatu.81 Makna ini sebagaimana 
ditunjukkan oleh salah satu hadis Nabi saw.  
yang artinya “tiga kali cucian atau basuhan dalam wudu adalah sebuah 
kemuliaan, akan tetapi kalau sampai keempat kali maka ia termasuk 
melampaui batas”.

Dalam Al-Qur’an, kata ini ditemukan sebanyak 23 kali dalam 
17 surah dalam bentuk fi’il, isim fā’il, dan ma¡dar. Sebagai fi’il diulang 
sebanyak 6 kali dalam kata asrafa, asrafū, yusrifū, yusrif, tusrifū. Adapun 
dalam bentuk isim fā’il ditemukan sebanyak 15 kali dalam kata musrifun 
(mufrad marf  ’) dan musrifūn (jamak marfū’) dan musrifīn (jamak mansūb). 
Sementara dalam bentuk masdar dijumpai sebanyak 2 kali, salah satunya 
masdar tanpa mu«āf kepada «amīr yakni isrāfan, dan yang lainnya isim 
dengan mu«āf kepada «amīr nahnu yakni isrāfanā.

Dalam Al-Qur’an, kata ini ditemukan sebanyak 23 kali dalam 17 
surah dalam bentuk fi’il, isim fā’il, dan masdar. Kajian kebahasaan terkait 
dengan penggunaan term sarafa dalam Al-Qur’an, mengimplikasikan 
kepada beberapa makna eksegesis sebagai berikut.

Pertama, term isrāf menegaskan pengingkaran terhadap eksistensi 
keesaan Allah Swt. sebagai pencipta dan sebagai al-ma’būd atau yang 
disembah. Pihak-pihak yang dimaksud dalam hal ini adalah Fir’aun dan 
para pengikutnya (QS Ad-Dukhān [44]: 31). Selain Fir’aun, orang-orang 
yang tidak beriman kepada Al-Qur’an (QS Az-Zukhruf [43]: 5; QS Tāhā 
[20]: 127), tidak beriman kepada Nabi Muhammad saw. (QS Al-Anbiyā’ 
[21]: 9; QS Yāsīn [36]: 19) dan mereka yang sering melupakan Allah 
Swt. dalam menjalani kehidupan di dunia, terutama ketika mendapat 
kesenangan (QS Yunus [10]: 12) juga dikategorikan sebagai pelaku 
isrāf. Sebagai akibat dari isrāf teologis ini, Allah menjanjikan kepada 
pelakunya kehancuran dan neraka sebagai tempatnya di akhirat kelak 
(QS Gāfir [40]: 43). Demikian juga, orang-orang yang berputus asa dari 
rahmat dan ampunan Allah Swt. karena kemaksiatan dan kerusakan yang 
pernah dilakukannya di masa lampau (baca: masa jahiliah) dimasukkan 
sebagai sikap isrāf terhadap diri sendiri (QS Az-Zumar [39]: 53). Oleh 

81Abū al-Husayn Ahmad Ibn Fāris al-Zakariyā, Mu’jam Maqāyis fi al-Lugah, 
hlm. 513.
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karena sejatinya segala dosa yang dilakukan sebelum adanya syariat atau 
risalah Rasulullah akan diampuni jika sungguh-sungguh dimohonkan 
ampunan kepada Allah Swt.

Kedua, term isrāf menjelaskan tentang perilaku yang melampaui 
batas dalam menjalankan hukum-hukum syariat. Misalnya membunuh 
seseorang tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh syariat seperti 
membunuh karena penegakan qi¡£ atau karena melaksanakan hukum 
rajam (QS Al-Isra’ [17]: 33). 

Ketiga, term isrāf mengindikasikan makna perilaku melampaui batas 
dalam urusan dunia atau dalam ibadah muamalah. Manusia sendiri 
mengakui sikapnya yang berlebih-lebihan terhadap urusan dunia (QS 
Ali ‘Imrān [3]: 147), Fir’aun melampaui batas dalam menganiaya 
kaumnya (QS Yunus [10]: 83), Bani Israil membuat kerusakan di atas 
bumi dengan melampaui batas kemanusiaan (QS Al-Ma’idah [5]: 32). 
Selain itu, term isrāf juga menegaskan larangan Allah memakan harta 
anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, misalnya 
dengan cara menipu atau mencuri harta mereka (QS An-Nisā’ [4]: 6), 
dilarang mengikuti sikap dan perilaku orang-orang yang melampaui 
batas dalam bentuk apa pun (QS Asy-Syu’arā’ [26]: 151).

Keempat, term isrāf mengungkapkan sikap dan perilaku sebagian 
manusia yang cenderung melampaui batas terhadap dirinya sendiri. 
Misalnya melampaui batas dalam melakukan rutinitas makan dan 
minum (QS Al-A’raf [7]: 31), melampaui batas dalam membelanjakan 
hartanya yakni terkadang dengan sikap mubazir ataupun dengan sikap 
yang sangat kikir (QS Al-Furqan [25]: 67). Demikian pula, sebagian 
manusia melampaui batas dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya 
atau nafsu syahwatnya sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum 
Nabi Luth a.s. (QS Al-A’rāf [7]: 81; QS Az-Zāriyāt [51]: 34) yang dapat 
mengakibatkan rusaknya regenerasi manusia (QS Gafir [40]: 28, 38). 
Kesemua bentuk isrāf ini akan berakhir dengan kehancuran manusia 
itu sendiri dan neraka adalah tempat berkumpulnya di hari pembalasan 
kelak (QS Gafir [40]: 43). 

Dari uraian kebahasaan dan eksegesis terkait dengan term isrāf, 
dapat dipahami bahwa term isrāf merepresentasikan makna ekstremisme 
keberagamaan, baik dalam konteks apresiasi ajaran agama yang tidak 
sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh syariat, maupun 
dalam konteks penentangan pihak-pihak tertentu terhadap agama, baik 
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pelakunya secara personal maupun secara kolektif, baik dalam tataran 
akidah, ibadah, maupun dalam tataran muamalah. Kesemua sikap 
ekstrem tersebut akan mendatangkan kemudaratan bahkan kemusnahan 
umat manusia secara keseluruhan. 

Isrāf berarti berbuat berlebihan dan melanggar. Kata ini berlawanan 
dengan makna bertindak dengan bertujuan dan melakukan yang 
pertengahan. Menurut Raghib al-A¡fahani isrāf adalah segala perbuatan 
dan amalan yang dilakukan oleh manusia dan keluar dari batas, 
melanggar kelayakannya dan dilakukan secara berlebihan.82 Oleh karena 
itu bisa dikatakan bahwa isrāf adalah segala bentuk perbuatan yang sia-
sia, berlebihan, dan keluar dari batasan yang wajar, baik dalam kualitas 
maupun kuantitasnya. Dari penjelasan ini menjadi jelas bahwa isrāf tidak 
hanya berkaitan dengan makan, minum atau dalam masalah-masalah 
perekonomian saja, melainkan isrāf memiliki makna yang lebih luas dan 
universal. Secara substansial isrāf tidak hanya berlaku dalam hal yang 
bersifat ekonomis dan hidup bermewah-mewah, melainkan berlaku 
untuk segala bentuk yang melanggar batas kewajaran, ekstrem, kondisi 
yang tak sesuai dengan kondisi jiwa dan rohani, atau sifat yang tak 
seimbang dalam akhlak, budaya, dan sosial seseorang dalam masyarakat. 
Orang yang berbuat isrāf disebut musrif, musrifūn atau musrif³n. 

Adapun tabzīr bermakna menyebar yakni menghamburkan dan 
berlebihan dalam mengonsumsi makanan, dan segala yang berkaitan 
dengan kehidupan. Al-Tabarsi menegaskan akar kata tabzīr menunjuk 
kepada makna menaburkan benih. Sehingga tabzīr juga bisa diartikan 
menghambur-hamburkan kekayaan atau merusak. Akan tetapi, jika 
pengeluaran ini dilakukan di jalan kebaikan meskipun dalam jumlah 
yang banyak, maka tidak dinamakan tabzīr.83 Dengan memperhatikan 
definisi tabzīr dari Thabarsi ini, dapat dipahami bahwa tabzīr berada 
di bawah rangkaian isrāf. Dalam isrāf, menyia-nyiakan dan merusak 
kekayaan memiliki makna yang lebih luas dan mencakup berbagai kasus, 
seperti menghambur-hamburkan dan berlebih-lebihan dalam infak-infak 
pribadi, keluarga, dan urusan sosial. Sementara tabzīr mencakup penyia-
nyiaan dan berlebihan dalam menggunakan makanan dan perlengkapan 

82Al-Ragib al-Așfahānī, Mu’jam Mufradāt Alfāz al-Qur’ān, hlm. 236.
83Abū ‘Ali al-Fadhl Ibn Hasan Al-°abarsi al-Masyhadī (469 H–548 H), Majma’ 

al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān, Juz I (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), 
hlm. 633. 
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kehidupan. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa setiap tabzīr 
adalah isrāf, akan tetapi tidak setiap isrāf adalah tabzīr.

6. Fasada-Yafsidu-Yufsidu-Fas±dan (  –  – )

Al-fasād berasal dari huruf fā, sīn, dan dāl dan menjadi fasada-yafsudu-
fasādan-fusūdan-fāsidan dan fasīdun. Fasād berarti keluarnya sesuatu 
dari garis keseimbangan, baik sedikit ataupun banyak. Lawan dari 
fasād adalah al-¡alāh yang berarti kebaikan. Al-fasād digunakan dalam 
ketidakseimbangan jiwa atau fisik seseorang dan juga untuk segala 
sesuatu yang keluar dari sikap konsistensi (istiqāmah).84

Di dalam Al-Qur’an, Al-fasād dan al-ifsād disebut sebanyak 50 kali 
dalam bentuk fi’il dengan sejumlah derivasinya, dan dalam bentuk 
ma¡dar dan isim fa’il. Dalam bentuk fi’il diulang sebanyak 18 kali (QS 
Muhammad [47]: 22), dan ma¡dar sebanyak 11 kali (QS Al-Baqarah [2]: 
205). Adapun dalam bentuk isim fā’il, dalam bentuk mufrad dan jamak 
disebut sebanyak 21 kali (QS Al-Baqarah [2]: 220; QS Al-Mā’idah [5]: 
64).85 Kebanyakan penyebutan al-fasād dan al-ifsād dalam Al-Qur’an 
dikaitkan dengan penyebutan tempat yaitu bumi (QS Al-A’raf [7]: 56 dan 
85), lautan dan daratan (QS Ar-Rūm [30]: 41). Demikian juga dikaitkan 
dengan objek kampung atau wilayah dalam 1 kali penyebutan (QS An-
Naml [27]: 34), negara (al-bilād) juga disebut 1 kali (QS Al-Fajr [89]: 
11–12). Terkadang juga penyebutan lafal fasād dikaitkan dengan langit 
dan bumi dan segala isinya (QS Al-Mu’minun [23]: 71). Al-fasād dan 
al-ifsād digunakan dalam Al-Qur’an dengan tidak membatasi maknanya 
atau tidak menyebut objeknya sebagaimana QS An-Nahl [16]: 88.

Selanjutnya, kaum, bangsa ataupun pribadi yang terindikasi 
langsung dengan kata al-fasād dan al-ifsād didapati dalam jumlah yang 
beragam. Di antaranya (1) Bani Israil sebagaimana dalam QS Al-Isra’ 
[17]: 4; QS Al-Ma’idah [5]: 64; (2) kebanyakan pemimpin kaum atau 
bangsa sebagaimana dalam QS An-Naml [27]: 34; (3) Ya’jūj wa Ma’jūj 
sebagaimana dalam QS Al-Kahf [18]: 94; (4) orang-orang munafik 

84Ibn Fāris al-Zakariyā, Mu’jam Maqāyis fi al-Lugah, hlm. 846–847. Lihat juga 
Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzdūr al-Afrīqī al-Mishrī, Lisān al-‘Arab, Juz III, 
hlm. 335. Bandingkan dengan Muhammad Murtadhā al-Husaynī al-Zubaydī, Tāj 
al-‘Arūs Min Jawāhir al-Qāmūs, Juz VIII, hlm. 496.

85Muhammad Fuād Abd al-Bāqī, Mu’jam al-Mufahras li Alfā§ al-Qur’ān al-Karīm, 
hlm. 73.
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sebagaimana dalam QS Al-Baqarah [2]: 12; (5) kebanyakan dari kaum 
nabi-nabi terdahulu yang berperilaku melampaui batas seperti kaum 
Nabi Luth a.s. dan Nabi Syu’aib a.s., termasuk juga dalam hal ini Fir’aun 
dan Qarun dan para pengikutnya.

Jika term al-fasād dan al-ifsād dalam Al-Qur’an dikaji lebih 
mendalam, maka akan didapati bahwa secara garis besar term tersebut 
mengarah kepada hal-hal berikut. Pertama, mengungkap kerusakan 
akibat kekafiran dan kesyirikan kepada Allah Swt. Para perusak di 
bumi Allah senantiasa berusaha menyebarkan kekafiran dan kesyirikan 
dengan menggunakan metode dan media yang beragam. Di antaranya 
dengan memprovokasi orang lain atau memaksa orang lain untuk 
memeluk agama atau mengikuti aliran-aliran agama hasil buatan 
manusia dengan didukung oleh kekuatan dan kekuasaan. Hal ini secara 
gamblang telah dipaparkan Al-Qur’an dalam Surah An-Nahl [16]: 88. 
Kekafiran dan sikap menjauh dari agama serta menyekutukan Allah 
dengan yang lain dalam ul hiyyah, ’ub diyyah, dan rub biyyah, merupakan 
sikap merusak tatanan langit dan bumi serta segala isinya sebagaimana 
tergambar dalam QS Al-Mu’minūn [23]: 71 dan QS Al-Anbiyā’ [21]: 22.

Kedua, kerusakan yang diakibatkan oleh kemunafikan. Sikap 
munafik atau mendua merupakan kejahatan mutlak meskipun yang 
melakukannya beralasan untuk melakukan kebaikan. Hal ini dijelaskan 
QS Al-Baqarah [2]: 11–12. Orang-orang munafik jika ingin terlepas 
dari akibat kemunafikannya, maka ia harus bertobat dan berbuat 
baik semaksimal mungkin disertai keikhlasan dan ketulusan untuk 
senantiasa berada dalam ajaran agama Allah sebagaimana diungkap 
dalam QS An-Nisā’ [4]: 145–146.

Ketiga, salah satu bentuk sikap dan perilaku merusak di bumi 
ini adalah sikap yang cenderung memutus sesuatu yang oleh Allah 
diperintahkan untuk disambung. Misalnya menutup pintu-pintu ketaatan 
dan kebaikan dan memutus tali kekerabatan yang menyambungnya 
menjadi sebab seorang hamba akan selalu dinaungi cinta dan kasih sayang 
Allah Swt. Hal ini dapat dilihat pada QS Ar-Ra’d [13]: 25. Di tempat 
terpisah Allah menegaskan bahwa orang-orang yang suka memutus 
tali silaturahmi dengan saudara dan keluarganya merupakan sikap dan 
perilaku merusak di bumi (QS Muhammad [47]: 22–23).

Keempat, sikap dan perilaku berlebih-lebihan atau melampaui 
batas juga merupakan bagian dari perilaku merusak. Sebagaimana 
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penjelasan Allah dalam Al-Qur’an ketika mengungkapkan fenomena 
kaum Nabi Syu’aib a.s. dalam QS Asy-Syu’arā’ [26]: 151–152. Perilaku 
Q±run yang sangat melampaui batas dalam hal menonjolkan hartanya 
juga dikategorikan sebagai perilaku merusak sebagaimana dalam QS 
Al-Qasas [28]: 76–77.

Kelima, menumpahkan darah dan menghancurkan keturunan. 
Bagian dari perilaku merusak yaitu penggunaan kekerasan dalam 
menumpahkan darah manusia, atau menghalalkan segala cara dalam 
mencapai tujuan atau kepentingan hidup dengan merampas hak-
hak orang lain. Suatu kelompok, negara ataupun aliran, baik yang 
berbasis agama maupun non-agama tidak akan mampu survive selama-
lamanya jika terperangkap dalam perilaku ini. Kerusakan di atas bumi 
dalam bentuk penumpahan darah sesama makhluk dipaparkan Allah 
Swt. ketika malaikat mencoba mendeskripsikan kekhawatirannya 
terhadap rencana Allah yang ingin menciptakan manusia pada kali 
pertama. Malaikat dengan sangat berani menyatakan bahwa salah 
satu sifat manusia adalah cenderung kepada kerusakan dengan senang 
menumpahkan darah sesamanya (QS Al-Baqarah [2]: 30).

Di bagian lain dalam Al-Qur’an, Allah Swt. memaparkan bahwa 
terdapat kelompok manusia yang selalu mengusahakan secara maksimal 
terjadinya kerusakan di bumi dengan cara menghancurkan keturunan 
dan generasi manusia (QS Al-Baqarah [2]: 204–206). Selain itu, Allah 
Swt. juga menegaskan bahwa terdapat sejumlah orang yang sepanjang 
hidupnya dikonsentrasikan untuk mengejar tujuan-tujuan material dan 
sangat senang menyebarkan ketakutan dan mengacaukan keamanan 
masyarakat dengan cara membunuh dan melakukan tindak kekerasan 
yang melampaui batas terhadap sesama manusia. Tokoh utama dalam 
hal ini adalah sosok Fir’aun yang menghabiskan umurnya dengan 
menghancurkan tatanan kehidupan kaumnya dengan membunuh anak-
anak laki-laki yang tak bersalah dan melecehkan perempuan-perempuan 
(QS Al-Qasas [28]: 4). Demikian juga, perilaku sembilan orang dari 
kaum Nabi Saleh a.s. yang dipaparkan dalam Al-Qur’an dengan sikapnya 
yang merusak karena mereka merencanakan kejahatan atau tindakan 
kekerasan dengan bersumpah atas nama Allah yang kemudian dibuktikan 
dengan benar-benar melakukan kejahatan itu, namun mereka menyangkal 
perbuatan itu. Sebagai akibat dari kejahatan mereka, Allah membinasakan 
mereka dan kaum mereka semuanya (QS An-Naml [27]: 48–51).
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Keenam, terjadinya kerusakan akibat lemahnya al-walā’ wa al-barā’ 
bagi kaum muslimin. Al-walā’ wa al-barā’ sikap yang saling membela 
antarumat Muslim dan saling mempertahankan diri dari serangan 
orang-orang luar, baik serangan yang bersifat fisik maupun nonfisik, 
termasuk gempuran ideologis dalam bentuknya yang multidimensional 
(QS Al-Anfal [8]: 72–73).

Ketujuh, kerusakan yang diakibatkan karena meninggalkan 
jihad dan tidak memperdulikan perilaku-perilaku buruk yang terjadi 
dalam masyarakat. Di berbagai tempat dalam Al-Qur’an, Allah Swt. 
menegaskan bahwa syarat utama lahirnya suatu peradaban kemanusiaan 
yang tinggi dan langgengnya generasi manusia adalah terlaksananya 
ajaran-ajaran ilahiah di bumi secara berkesinambungan. Hal ini 
terimplementasi hanya dengan senantiasa mengobarkan semangat 
jihad melawan para penjahat-penjahat kemanusiaan (QS Al-Baqarah 
[2]: 251). Dengan kata lain, ajaran jihad dalam Al-Qur’an disyariatkan 
untuk menjaga kelangsungan hidup manusia secara keseluruhan dan 
bukan dalam rangka mengacaukan kehidupan manusia.

Kedelapan, kerusakan dalam bentuk mengambil atau menguasai 
harta kekayaan bersama (baca: harta milik negara). Sikap mengambil 
yang bukan hak atau menguasai secara pribadi kekayaan milik bersama 
dapat menimbulkan kekacauan atau kerusakan dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. Bentuk kerusakan dalam konteks ini 
digambarkan Al-Qur’an dalam kisah Nabi Yusuf a.s. dengan saudara-
saudaranya ketika Nabi Yusuf berusaha membuat adik yang sangat 
dicintainya tinggal menemaninya di istana. Dengan meminta kepada 
pengawalnya untuk sengaja menyimpan piala raja di karung saudaranya, 
Nabi Yusuf a.s. berharap adiknya itu tidak pulang bersama saudaranya 
yang lain. Para saudaranya merasa dituduh mengambil piala raja tersebut 
sehingga mereka pun menantang bahwa kedatangan mereka bukan 
untuk membuat kerusakan di istana yakni dengan mencuri piala raja. 
Hal ini secara detail dipaparkan dalam QS Yusuf [12]: 70–73.

Kesembilan, kerusakan dalam bentuk membanggakan diri atau 
menyombongkan diri karena sikap ini tidak layak dimiliki oleh makhluk 
apa pun, termasuk jin dan manusia (QS Al-Qasas [28]: 83). Fir’aun 
adalah representasi kesombongan dan keangkuhan manusia menentang 
Allah Swt. (QS Yūnus [10]: 83).
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Kesepuluh, kerusakan yang diakibatkan merebaknya pola-pola 
sihir. Hal ini merupakan kerusakan yang sangat dahsyat karena dapat 
mengancam kemurnian akidah orang-orang beriman dan kejernihan 
rasionalitas orang-orang yang mengesakan Tuhan (QS Yunus [10]: 
80–82).

7. Arhaba-Turhibu-Irh±b (  –  – )

Irhāb berakar kata dari huruf rā, hā, bā yang menunjuk kepada dua makna 
utama yaitu takut dan cemas. Rahiba-yarhabu-rahbatan-ruhbān berarti 
takut. Rahhaba al-syay’a berarti membuat sesuatu itu takut. Tarahhaba 
gairahū berarti mengancam. Al-rahbatu berarti takut dan cemas.

Arhabahū-rahhabahū-istarhabahū membuatnya takut dan cemas. 
Istarhabahū artinya sengaja melakukan aksi-aksi tertentu supaya semua 
orang takut kepadanya.86 Al-Rahbatu wa al-ruhbu berarti ketakutan yang 
disertai kebimbangan dan kegoncangan psikologis. Al-rahbatu berarti 
keadaan yang dapat menciptakan ketakutan sehingga memunculkan 
kecemasan dan perasaan ditakut-takuti. Al-tarahhubu berarti penyembahan. 
Al-rāhibu berarti seseorang yang melakukan penyembahan di gereja. 
Bentuk jamaknya ruhbān, rahābīna, rahābinatun. Al-rahbāniyyatu pada 
awalnya berasal dari kata al-rahbatu kemudian menjadi suatu penamaan 
terhadap suatu perilaku yang melampaui batas yang ada baik dengan cara 
menambahkan ataupun dengan cara menguranginya.87 Perilaku seperti 
ini dianggap sebagai perilaku berlebih-lebihan dalam beragama.

Menurut Ibnu Faris, makna asli dari al-irhāb adalah mencegah seekor 
unta minum dari kolam. Al-ruhbu berarti unta yang sengaja dijadikan 
kurus.88 Dari pengertian ini muncul pengembangan makna etimologis 
bahwa al-irhāb mengandung arti adanya kesengajaan menakut-nakuti 
pihak lain yang dapat membuatnya cemas dan bimbang menghadapi 
masa depannya dan menjalani hidupnya.

Dalam Al-Qur’an, kata rahaba terulang sebanyak 12 kali dalam 
bentuk fi’il, ma¡dar, dan isim fā’il. Dalam bentuk fi’il, rahaba terulang 

86Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzdūr al-Afrīqī al-Mishrī, Lisān al-‘Arab, 
Juz I, hlm. 436. 

87Muhammad Murtadhā al-Husaynī al-Zubaydī, Tāj al-‘Arūs Min Jawāhir al-
Qāmūs, Juz II (t.t; Dār al-Hidāyah; t.th), hlm. 540.

88Abū al-Husayn Ahmad Ibn Fāris al-Zakariyā, Mu’jam Maqāyis fi al-Lugah, Juz 
II, Cet. II (Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 1998), hlm. 447.
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sebanyak 5 kali yaitu QS Al-Baqarah [2]: 40; QS Al-A’rāf [7]: 115–116; 
QS Al-A’rāf [7]: 154; QS Al-Anfal [8]: 60; QS An-Nahl [16]: 51. 
Adapun dalam bentuk ma¡dar, rahaba digunakan sebanyak 4 kali, yaitu 
QS Al-Anbiya [21]: 90; QS Al-Qasas [28]: 23; QS Al-Hadid [57]: 27; 
QS Al-Hasyr [59]: 13. Sementara dalam bentuknya sebagai isim fā’il, 
rahaba diulang sebanyak 3 kali, yaitu dalam QS Al-Ma’idah [5]: 82; QS 
At-Taubah [9]: 31 dan 34.

Menurut al-Asfahani, al-rahbatu wa al-ruhbu berarti ketakutan 
disertai dengan kecemasan sebagaimana QS Al-Hasyr [59]: 13 (laantum 
asyaddu rahbatan), dan QS Al-Qasas [28]: 32 (wadmum janāhaka min 
al-rahbi), QS Al-Anbiyā’ [21]: 90 (ragaban wa rahaban). Istarhabūhum 
berarti sengaja membuat seseorang ketakutan sebagaimana dalam 
QS Al-A’raf [7]: 116 (istarhabūhum). Al-tarahhubu berarti peribadatan 
dengan menggunakan al-rahbah (ketakutan dan kecemasan). Adapun 
al-rahbāniyyah adalah sikap berlebih-lebihan dalam menjalankan ibadah 
yang muncul karena adanya kecemasan (QS Al-Hadid [57]: 27). Al-
ruhbān berarti pendeta yang dapat digunakan dalam bentuk mufrad dan 
dalam bentuk jamak, meskipun memiliki bentuk jamak yang lain yaitu 
rahābīnu wa rahābīna. Al-irhāb bermakna kecemasan dan rasa takut seekor 
unta.89 Dalam kamus al-Munjid, rahiba-rahbatan-ruhbān-rahban-rahaban-
ruhbānan-rahabānan berarti takut. Arhaba membuat takut. Tarahhabahu 
berarti mengancam atau mengintimidasi. Istarhabahū berarti membuat 
takut. Al-irhāb³ berarti gerakan politik yang mengintimidasi rakyat untuk 
menegakkan kekuasaan. Al-hukm al-irhābi³ adalah sistem politik yang 
ditegakkan berdasarkan intimidasi dan kekerasan untuk mewujudkan 
sistem pemerintahan revolusioner.90 

Analisis kebahasaan terhadap penggunaan berbagai bentuk kata 
rahaba dalam bentuk fi’il (rahiba, istarhaba, yarhabūna, farhabūni, turhibūna 
bihī) menunjukkan makna-makna eksegesis sebagai berikut.

Pertama, term rahiba-istarhabūhum menunjuk kepada perbuatan yang 
dilakukan secara sengaja untuk membuat takut pihak lawan. Dalam 
konteks ini Al-Qur’an menggunakan term ini untuk menunjuk kepada 
perbuatan Fir’aun91 yang menentang ajaran Nabi Musa a.s. dengan 

89Al-Rgib al-Ashfah±n³, Mu’jam Mufradt Alfa§ Al-Qur’an, hlm. 209. 
90Louis Ma’lūf, Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lām, hlm. 282.
91Nama Fir’aun sendiri disebutkan sebanyak 74 kali disertai pemaparan 

tentang perkataan, perbuatan, dan sifat-sifatnya yang kesemuanya terindikasi 
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menggunakan sihir sebagai media untuk meneror pihak Nabi Musa a.s. 
(QS Al-A’raf [7]: 116).

Kedua, term rahiba-yarhabūna-farhabūni juga dapat dimaknai dengan 
takut yang disertai dengan kehati-hatian yakni takut yang lahir karena 
melanggar sesuatu yang telah diketahui sebelumnya bahwa ia terlarang. 
Rasa takut seperti ini akan menjadi faktor utama munculnya rasa 
keberagamaan karena dapat mengantar seseorang mengakui keesaan 
Allah Swt., kemudian beribadah dan berserah diri hanya kepada-
Nya. Demikian komentar al-Biqai sebagaimana dikutip M. Quraish 
Shihab.92 Hal ini misalnya dapat dilihat pada rasa takut kepada Allah 
Swt. yang terus-menerus menghinggapi Nabi Musa a.s. sehingga beliau 
menampakkan kemarahannya ketika mendapati kaumnya menyembah 
anak lembu sebagai berhala (QS Al-A’rāf [7]: 154). Menyembah berhala 
berarti menyembah dua Tuhan, dan menentang keesaan Allah (QS An-
Nahl [16]: 51).

Ketiga, term rahiba-arhaba, menunjuk kepada makna rasa takut 
yang menjadikan seseorang lari meninggalkan medan perang. 
Demikian al-Haraly sebagaimana dikutip Quraish Shihab.93 Turhibūna 
bihī berarti menggentarkan musuh Islam, baik yang nampak maupun 
yang tersembunyi. Dalam Surah Al-Anfal [8]: 60 term turhibūna 
bihī mengindikasikan makna persiapan jihad dengan membekali 
generasi Islam berbagai fasilitas jihad untuk membuat pihak lawan 
menjadi gentar dan takut menghadapi umat Islam. Persiapan jihad 
yang dimaksud di antaranya panah dan keterampilan memanah 

dengan perilaku irhāb, yakni dengan teror akidah dan teror fisik kepada pihak 
pembawa kebenaran yaitu Nabi Musa a.s. dan para pengikutnya. Kekafiran dan 
penentangan Fir’aun kepada Nabi Musa a.s., kemudian pengakuannya sebagai 
Tuhan, mengantarkannya kepada tindakan kekerasan yang sangat melampaui batas. 
Perilaku yang dimaksud di antaranya dengan bersekutu dengan para penyihir di 
zamannya yang dengan sihir-sihir itu Fir’aun membuat takut orang lain, kemudian 
menyiksa, menyembelih, dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah, 
menzalimi dan membuat kerusakan dengan alasan perbaikan. Penamaan Bani 
Israil disebutkan sebanyak 14 kali dan dengan nama al-Yahudi disebutkan sebanyak 
9 kali dalam Al-Qur’an. Bani Israil, juga dipaparkan secara gamblang dalam Al-
Qur’an dengan segala perilaku dan sifatnya yang menyimpang. Mereka membuat 
kerusakan di atas bumi dengan membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka. 

92M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, 
Vol. VII, Cet. VI (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 250–251.

93M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, 
Vol. I, Cet. VI (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 167.
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sebagaimana petunjuk nabi dalam sabdanya. Selain itu, sarana dan 
prasarana, benteng pertahanan, pengetahuan yang diperlukan dan juga 
biaya kesemuanya menjadi penunjang utama dalam memenangkan 
sebuah pertarungan. Hal ini berarti bahwa jihad dalam konteks ayat 
ini bukan suatu ajaran yang agresif ofensif, melainkan disyariatkan 
dalam rangka mempertahankan eksistensi umat Islam, baik eksistensi 
teologis maupun eksistensi sosiologis yakni untuk mencegah 
tersebarnya kemungkaran dalam masyarakat Islam. Selain itu, ayat 
ini juga mengimplikasikan makna bahwa jihad dalam Islam bukan 
suatu ajaran yang terbebas dari hukum sunnatullah atau hukum sebab 
akibat, meskipun di berbagai ayat, Allah Swt. senantiasa menjanjikan 
kemenangan di pihak Muslim.

Adapun dalam bentuk masdar (rahban-al-ruhbi, rahaban, rahbatan), 
term rahiba berimplikasi kepada beberapa makna eksegesis sebagaimana 
berikut.

Pertama, term rahiba-rahban (min al-ruhbi) menunjuk kepada rasa 
takut yang muncul disebabkan oleh faktor eksternal (QS Al-Qasas [28]: 
32). Hal ini dapat dipahami dari kisah takutnya Nabi Musa a.s. ketika 
beliau mengalami dua jenis mukjizat secara berturut-turut. Demikian 
komentar Sayyid Qutub.94 Mukjizat yang dimaksud yaitu pertama 
berubahnya tongkat Nabi Musa a.s. menjadi ular yang bergerak-gerak 
seperti ular kecil yang kemudian mengakibatkan Nabi Musa a.s. lari ke 
belakang tanpa menoleh. Mukjizat yang kedua yang mendatangkan rasa 
takut kepada Nabi Musa a.s. yaitu bersinarnya tangan beliau karena 
putih cemerlang setelah dikeluarkannya dari leher bajunya. Meskipun 
terdapat pendapat lain dalam menafsirkan sebab munculnya rasa takut 
yang dialami Nabi Musa a.s., yaitu adanya beban kenabian yang akan 
diembannya, namun tetap saja rasa takut itu muncul setelah mengalami 
kedua mukjizat yang dianugerahkan Allah Swt. kepadanya sebagai 
penguat risalahnya dalam menghadapi rezim Fir’aun di kemudian 
hari. Hal ini menandakan bahwa rasa takut Nabi Musa a.s. disebabkan 
faktor eksternal, bukan muncul dari dalam dirinya tanpa adanya pemicu 
dari luar. Dengan demikian, penggunaan term masdar rahban berbeda 
dengan rahaban.

94Sayyid Qutub Ibrāhim Husain Syażili, selanjutnya disebut Sayyid Qutub 
(1906 M), Fī Zilāl al-Qur’ān, Cet. VII (Beirut-Lebanon: 1971), hlm. 602.
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Kedua, term rahiba-rahaban menunjuk kepada makna perasaan takut 
atau cemas karena dorongan keimanan dan ketakwaan kepada Allah 
Swt. sebagai Tuhan pemelihara dan pembimbing hamba-hamba-Nya 
(Rabb). Hal ini dapat dilihat dari kisah Nabi Zakariya a.s. ketika berdoa 
kepada Allah Swt. memohon keturunan sebagai pewarisnya yang dapat 
melanjutkan dakwah tauhid keadaan Bani Israil. Permohonan Nabi 
Zakariya a.s. segera dikabulkan oleh Allah Swt. karena telah memenuhi 
syarat-syaratnya, yaitu (1) Nabi Zakariya a.s. dan keturunannya adalah 
orang-orang yang senantiasa bersegera dalam melakukan kebaikan; 
(2) Nabi Zakariya a.s. memohonkan doanya dengan sikap harap-harap 
cemas; (3) Nabi Zakariya a.s. dan keluarganya mempersembahkan 
kekhusyukannya hanya kepada Allah Swt. dengan kata lain, term rahaban 
menegaskan makna rasa takut yang bersemayam dalam diri seorang 
hamba yang senantiasa berharap dan bergantung hanya kepada Allah 
Swt.

Ketiga, term rahiba-rahbatan menunjuk kepada makna perasaan 
takut yang dialami oleh orang-orang yang tidak memahami sumber 
ketakutannya sehingga rasa takut yang dialaminya tidak ada jalan 
keluarnya. Meskipun rasa takut berusaha disembunyikan, namun 
rasa takut itu semakin mantap bersemayam di dada mereka (QS Al-
Hasyr [59]: 13). Dalam ayat ini, dipaparkan secara tegas ketakutan 
yang dialami orang-orang Yahudi (suku Qainuqa’) dan orang-orang 
munafik (Bani al-Na«īr) di Madinah dalam menghadapi Rasulullah 
saw. dan orang-orang Muslim.95 Kedua kelompok ini bersekutu dalam 

95Dalam menafsirkan QS Al-Hasyr [59]: 13 di atas, Ibnu Ka£ir (701 H–774 H) 
mengutip ayat lain yang senada yaitu QS An-Nisa’ [4]: 77. Sehingga Ibnu Katsir 
menafsirkan frase “asyaddu rahbatan” dengan menjelaskan bahwa terdapat golongan 
tertentu yang sangat takut menghadapi umat Islam melebihi ketakutannya kepada 
Allah Swt. disebabkan karena kebodohan dan ketidaktahuan mereka terhadap 
agama. Mereka tidak mampu menghadapi pasukan muslimin kecuali dengan 
cara menyerang mendadak di tempat tersembunyi. Lihat Imād al-Dīn Ismāil 
Ibn ‘Umar Ibn Kașīr Abī al-Fidā al-Qurasyi al Bushrāwī al-Dimasyqi selanjutnya 
disebut Ibn Kașir, Tafs³r Al-Qur’an al-Azīm, Jilid IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H), 
hlm. 341. Al-Zamakhsyari (467 H–538 H) mengomentari dalam perspektif lain 
bahwa ketakutan orang Yahudi kepada kaum muslimin lebih dalam dibanding 
ketakutannya kepada Allah, meskipun yang nampak di permukaan, mereka lebih 
takut kepada Allah. Mereka menyembunyikan ketakutan yang bersemayam dalam 
hati mereka kepada kaum muslimin karena kemunafikannya dalam keberimanan. 
Secara fisik dan kekuatan militer, bangsa Yahudi adalah bangsa yang sangat 
kuat, namun keimanannya kepada eksistensi Allah sangat rapuh. Mereka tidak 
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menghadapi umat Islam, meskipun persekutuan mereka hanya semu 
karena tidak diikat oleh suatu nilai-nilai luhur yang bersumber dari 
agama luhur. Persatuan mereka hanya didasarkan pada perebutan 
kepentingan material sehingga meskipun pada lahirnya mereka 
bersekutu, tetapi sebenarnya hati mereka saling mengdengki dan saling 
bercerai-berai. Dengan kata lain, kedua kelompok ini memiliki rasa 
takut yang luar biasa karena menentang sumber rasa takut yang dapat 
memberi ketenangan, yaitu Allah Swt. 

Keempat, term rahiba-rahbāniyyatan menunjuk kepada makna 
perasaan takut yang luar biasa yang bersumber dari keyakinan agama 
kemudian mendorong yang bersangkutan melakukan hal-hal yang baru 
yang tidak dibebankan oleh agamanya demi menyelamatkannya dari 
kecemasan yang dialaminya (QS Al-Hadid [57]: 21). Secara terminologis, 
rahbāniyyah adalah konsep keberagamaan yang dianut oleh pengikut 
Nabi Isa a.s. (Nasrani) dengan melakukan hal-hal yang berat dan tidak 
sejalan dengan kemudahan beragama dan bertentangan kebutuhan 
naluriah manusia sehingga selain akal tidak mampu menjangkaunya 
juga hal itu bertentangan dengan akal itu sendiri. Misalnya tidak ingin 
kawin karena takut dilengahkan dari beribadah, menjauh dari kelezatan 
duniawi yang dibolehkan agama karena takut terjerumus dalam hal-
hal yang haram, makan dan minum dengan amat sederhana karena 
takut kekenyangan yang mungkin membawanya kepada kelengahan, 
menyendiri di tempat-tempat terpencil karena takut terpengaruh dengan 
lingkungan yang dapat merusak keyakinan agamanya.96

Selanjutnya, term rahiba dalam bentuk isim fā’il yang kesemuanya 
jamak ditemukan sebanyak 3 kali dalam dua surah, yaitu QS At-Taubah 
[9]: 31 (ruhbānihim), QS At-Taubah [9]: 34 (al-ruhbāni), QS Al-Ma’idah 
[5]: 82 (ruhbānan). Al-ruhbān dapat dikategorikan mufrad yang jamaknya 

memahami keagungan Allah sehingga mereka tidak takut kepada-Nya dengan 
ketakutan yang sesungguhnya. Mereka tidak mampu membunuh atau memerangi 
kaum muslimin kecuali dengan cara tipu muslihat. Kekuatan yang mereka miliki 
adalah hasil dari persekutuan dengan orang munafik. Kekuatan seperti ini tidak 
ada artinya karena kekuatan mereka dipergunakan untuk memerangi Allah dan 
rasul-Nya. Lebih lanjut lihat Al-Imam Abu al-Qāsim Jārullah Mahmūd bin ‘Umar 
Ibn Muhammad al-Zamakhsyarī, selanjutnya disebut al-Zamakhsyarī, Tafsir al-
Kasysyāf, Jilid IV, Cet. I (Beirut-Lebanon: Ihyā Turāś, t.th.), hlm. 506–507.

96M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, 
Vol. XIV, Cet. VI (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 50.
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rahābīna dan dapat juga dikategorikan jamak yang mufradnya rāhibūna. 
Penggunaan kata rahiba-ruhbān dalam Al-Qur’an berimplikasi kepada 
beberapa makna berikut.

Pertama, di antara ahlulkitab (Yahudi dan Nasrani) terdapat orang-
orang yang memiliki rasa takut terhadap agamanya melebihi rasa 
takut penganut-penganut Yahudi dan Nasrani lainnya. Orang-orang 
ini merupakan cendekiawan kedua agama tersebut yang biasa disebut 
pendeta. Para ruhbān, khususnya yang ada di Nasrani, karena sedemikian 
besar rasa takut mereka kepada Allah dan kekhawatiran akan terjerumus 
dalam dosa atau jurang hawa nafsu, mereka meninggalkan segala 
sesuatu yang berpotensi mengantarnya ke sana. Mereka meninggalkan 
gemerlapan duniawi meski hukumnya halal, demi meraih rida Allah. 
Dalam QS Al-Mā’idah [5]: 82, Al-Qur’an menginformasikan tiga 
hal yang menjadi ciri masyarakat Nasrani sekaligus menyebabkan 
terciptanya kedekatan umat Nasrani dan umat Islam di Madinah. Ketiga 
ciri yang dimaksud (1) adanya pendeta dan cendekiawan (qissīsīna) 
yang memahami ajaran Isa al-Masih dari sisi penekanan terhadap aspek 
kerohanian, (2) adanya rahib-rahib (ruhbān) yang memberi keteladanan 
dalam menjauhkan diri dari pengaruh gemerlapnya kehidupan duniawi, 
(3) dan adanya kerendahan hati mereka. Hal ini berbeda dengan karakter 
orang Yahudi yang memiliki kebencian dan kedengkian yang sangat 
dalam terhadap umat Islam karena tidak mengharapkan Muhammad 
saw. terpilih sebagai utusan Allah Swt. Orang-orang Yahudi meyakini 
bahwa mereka adalah satu-satunya bangsa pilihan dan anak-anak 
kesayangan Tuhan.

Kata ruhbānihim yang ada pada QS At-Taubah [9]: 31 menunjuk 
kepada kesesatan ahlul al-Kitab (Yahudi dan Nasrani) karena telah 
menjadikan para pendeta, rahib-rahib, dan Isa al-Masih sebagai Tuhan-
tuhan mereka. Rasulullah saw. menjelaskan bahwa mereka tidak 
menyembahnya atau meyakini ketuhanan mereka, akan tetapi mengikuti 
ketetapan-ketetapan mereka yang bertentangan dengan ketentuan Allah, 
seperti menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Sikap 
dan perilaku seperti ini dapat dikategorikan sebagai sikap dan perilaku 
ekstremisme keberagamaan dalam tataran akidah. Selanjutnya, term 
al-ruhbāni yang ada pada QS At-Taubah [9]: 34 menegaskan sikap dan 
perilaku ekstrem sebagian besar pendeta dan rahib-rahib ahlulkitab 
dalam aspek muamalah yaitu mereka sangat tamak dalam menumpuk 
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harta benda. Mereka gemar mengambil dan menggunakan harta orang 
lain dengan jalan yang batil antara lain dengan menerima sogok, 
memanipulasi ajaran untuk memperoleh keuntungan materi. Mereka 
menampakkan diri sebagai agamawan yang dekat dengan Tuhan dan 
mementingkan kehidupan akhirat padahal hakikatnya tidak demikian. 
Mereka juga menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dengan 
berbagai uraian dan penafsiran yang mereka ajarkan kepada umatnya. 

Dari sejumlah ayat-ayat Al-Qur’an yang mengandung term 
rahaba atau rahiba dengan beragam bentuk morfologisnya, maka dapat 
dipahami bahwa term-term tersebut dapat diklasifikasi dalam dua 
konotasi, yaitu konotasi positif dan konotasi negatif. Di antara makna 
positif yang dimaksud yakni ditujukan kepada persiapan jihad dalam 
menghadapi musuh-musuh Islam, dan persiapan jihad dalam rangka 
membebaskan diri dari kezaliman. Rahiba dalam konteks ini bertujuan 
untuk membentengi dan melindungi masyarakat Islam dari berbagai 
ancaman. Selanjutnya, makna negatif yang dapat dimunculkan antara 
lain adanya upaya intimidasi dari pihak-pihak tertentu secara sengaja 
yang bertujuan menciptakan ketakutan yang luar biasa kepada pihak 
yang dianggapnya berlawanan dengan dirinya, baik secara teologis, 
ideologis maupun karena adanya kepentingan duniawi semata. Dengan 
demikian, ekstremisme keberagamaan terkait dengan term ini lebih 
cenderung berorientasi kepada tujuan dan dampak ekstremisme itu 
sendiri.

8. ’Atawa-’Utuwwan (  – )

‘Atawa berakar dari kata huruf ain, tā, dan huruf mu’tāl (atā’-ya’tū-
‘utuwwan) yang berarti istikbara sombong. Sikap sombong adalah sikap 
yang melampaui batas yang semestinya. Ibn Zakariya tidak membedakan 
arti ‘utuwwan dan ‘itiyyan keduanya bermakna sombong.97 Penggunaan 
term ini dalam Al-Qur’an di antaranya dalam QS Al-A’raf [7]: 77–78; 
QS Al-Mulk [67]: 21; QS Al-A’raf [7]: 166; QS Maryam [19]: 69; QS 
Al-Furqan [35]: 21; QS Az-Z±riyat [51]: 44. 

Term ‘ataw dipergunakan dalam Al-Qur’an sebanyak 11 kali dalam 
bentuk fi’il, ma¡dar, dan sifat mubālagah. Dalam bentuk fi’il diulang 

97Abū al-Husayn Ahmad Ibn Fāris al-Zakariyā, Mu’jam Maqāyis fi al-Lugah, 
hlm. 736. 
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sebanyak 6 kali yakni ‘atat dan ‘ataw, dalam bentuk ma¡dar diulang 
sebanyak 2 kali yakni ‘utuwwin dan ‘utuwwan, dalam bentuk sifat 
mubālaghah diulang sebanyak 3 kali yakni ‘itiyyan dan ‘ātiyah. Bertolak 
dari berbagai penggunaan derivasi term ‘atawa-‘ataw, dipahami beberapa 
makna eksegesis sebagai berikut.

Pertama, penggunaan ‘atawa dalam bentuk fi’il (‘ataw) menegaskan 
sikap angkuh kaum nabi-nabi terdahulu yang melampaui batas 
disertai akibat sikap dan perilaku mereka. Penentangan kaum Nabi 
Saleh a.s. terhadap perintah Tuhan mengakibatkan terjadinya gempa 
bumi yang sangat dahsyat (QS Al-A’rāf [7]: 77). Demikian juga, sikap 
sombong kaum Nabi Musa a.s. yang melampaui batas sehingga tidak 
memperdulikan larangan Tuhan berakibat pada turunnya kutukan 
Allah Swt. terhadap mereka yang mengubah mereka dari seorang 
manusia menjadi seekor kera (QS Al-A’raf [7]: 166). Selain itu, term 
ini memaparkan keangkuhan sikap dan perilaku kaum Tsamud kaum 
Nabi Syu’aib a.s. yang sangat melampaui batas sehingga melanggar 
perintah Allah. Sebagai akibatnya, mereka disambar petir yang sangat 
keras (QS Az-Zariyat [51]: 44). Selanjutnya, term ini dipergunakan 
untuk menjelaskan adanya sebagian sikap dan perilaku kaum Nabi 
Muhammad saw. yang melampaui batas dengan mendustakan perkataan 
Nabi Muhammad saw. terkait dengan keberadaan Nabi saw. sebagai 
pembawa risalah, dan pengingkaran mereka terhadap keberadaan hari 
kiamat (QS Al-Furqan [25]: 21). Demikianlah, berbagai keangkuhan dan 
penentangan terhadap perintah Allah Swt. berakibat buruk terhadap diri 
mereka sendiri. Oleh karena segala sikap dan perilaku yang melampaui 
batas dibalas oleh Allah dengan siksaan yang pedih, baik di dunia 
sebagaimana telah dirasakan umat-umat terdahulu maupun azab yang 
dijanjikan Allah di akhirat kelak (QS At-Talaq [65]: 8).

Kedua, penggunaan term ‘atawa dalam bentuk ma¡dar (’utuwwan 
dan ’utuwwin), selain menunjuk kepada penegasan Al-Qur’an terhadap 
pengingkaran teologis kaum-kaum tertentu, juga menegaskan sikap 
dan perilaku mereka dalam hal rezeki yang telah Allah berikan kepada 
mereka. Mereka tidak mengakui eksistensi Allah sebagai satu-satunya 
sumber rezeki sehingga mereka menikmati sendiri rezeki itu dan tidak 
memperdulikan orang lain yang membutuhkan. Dengan kata lain, 
term ini juga menunjuk kezaliman yang dilakukan seseorang terhadap 
sesama manusia.
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Ketiga, penggunaan term ’atawa dalam bentuk sifat mubālaghah 
(’itiyyan dan ’ātiyah) mengindikasikan makna sikap yang melampaui 
batas dalam hal kerusakan dan kekufuran. ’Itiyyan secara bahasa berarti 
mencapai puncak. ’Itiyyan dalam Surah Maryam ayat 8 berarti umur 
Zakariya mencapai puncak atau sudah sangat tua untuk ukuran manusia 
yang akan memiliki seorang bayi. Sementara dalam surah yang sama 
ayat 69, ’itiyyan bermakna mencapai puncak kerusakan atau manusia 
yang mencapai puncak kekufuran karena tidak memercayai kedatangan 
hari kebangkitan meskipun berbagai keterangan dan bukti-bukti logika 
telah didatangkan kepada mereka. Bagi mereka dan para sekutunya dari 
golongan manusia dan setan, Allah menjanjikan neraka jahanam (QS 
Maryam [19]: 68–69). 

Adapun penggunaan ’atawa dalam bentuk sifat mubālagah yang 
lain (’ātiyah) dalam Surah Al-Hāqqah ayat 6 menggambarkan sikap dan 
perilaku kaum Nabi Hud a.s., yaitu kaum Ad yang sangat melampaui 
batas dalam mengingkari keniscayaan hari kiamat (al-qāri’ah). Allah 
tidak membiarkan mereka berlarut dalam kedurhakaan sehingga Allah 
menjatuhkan siksaan kepada mereka berupa angin yang sangat dingin 
dan sangat kencang yang berlangsung selama tujuh malam dan delapan 
hari terus-menerus tanpa berhenti berhembus. Dengan siksaan itu, 
mereka mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul 
pohon kurma yang telah lapuk bagian dalamnya. Mereka tidak tersisa 
satu orang pun (QS Al-Haqqah [69]: 6–8).

9. Syathathan ( )

Kata syathathan terambil dari kata syathatha yang pada mulanya berarti 
sangat jauh. Dari akar kata yang sama lahir kata syāthi’i yakni tepi 
pantai karena ia jauh dari kedalaman laut. Kata tersebut digunakan 
juga dalam arti yang sangat jauh dari kebenaran dan keadilan.98 Dengan 
kata lain, kata syathathan berarti pelampauan batas dalam mengingkari 
kebenaran. Sebagian ulama berpendapat bahwa kata syaithān terambil 
dari kata tersebut, karena ia adalah tokoh utama semua makhluk yang 
melampaui batas dalam mengingkari kebenaran.99 Syathathan dalam QS 

98M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, 
Vol. XIV, hlm. 488.

99M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, 
Vol. VIII, hlm. 25.
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Sad [38]: 22 menunjuk kepada makna berlawanan dengan kebenaran 
dan berlawanan dengan jalan tengah (sawā’i al-shirāth).

Term syathathan terulang sebanyak 3 kali dalam Al-Qur’an, 2 kali 
dalam bentuk mashdar dan 1 kali dalam bentuk fi’il. Bertolak dari kajian 
terhadap ketiga ayat tersebut, ditemukan beberapa pesan ayat sebagai 
berikut.

Pertama, term ini menunjuk kepada sikap dan perilaku manusia 
yang melampaui batas dalam hal akidah. Syathathan dalam Surah 
Al-Jinn [72]: 4 memaparkan kisah segolongan jin yang ta’jub ketika 
mendengarkan ayat-ayat Al-Qur’an yang kemudian mengimani Al-
Qur’an dan seluruh isinya. Segolongan jin tersebut menegaskan 
bahwa sebagian besar golongan mereka telah melampaui batas dengan 
mengadakan kebohongan kepada Allah Swt. karena meyakini bahwa 
Allah Swt. memiliki istri dan memiliki anak. Demikian pula, syathathan 
dalam QS Al-Kahf [18]: 14 dipergunakan Al-Qur’an sebagai bantahan 
dan pengingkaran Ashabul Kahfi terhadap keyakinan kaumnya yang 
melampaui batas dalam mempersekutukan Allah dengan selain-Nya. 
Ashabul Kahfi adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan 
dengan keimanan yang benar, meskipun mereka hidup di tengah 
masyarakat dan penguasa yang menindas. Allah Swt. memantapkan 
keimanan mereka sehingga tidak disentuh oleh sedikit pun keraguan 
dan agar mereka mempertahankan keyakinan mereka menghadapi 
ancaman dan godaan dan tampil di hadapan penguasa pada masanya 
dengan penuh semangat dan kesungguhan menyatakan bahwa apa yang 
dilakukan kaumnya dengan mempersekutukan Allah Swt. merupakan 
perkataan yang amat jauh dari kebenaran atau amat melampaui 
batas kebenaran. Dengan demikian, syathathan dalam kedua ayat ini 
dipergunakan oleh kedua komunitas beriman—segolongan jin dan 
Ashabul Kahfi—yang memiliki keyakinan agama yang berbeda dengan 
keyakinan mayoritas kaumnya sekaligus berani menyatakan kesesatan 
dan perilaku kaumnya yang keluar dari garis kebenaran. 

Kedua, term syathatha dalam bentuk fi’il nahi (lā tusythi) menunjuk 
kepada makna berbuat tidak adil dalam menetapkan hukum. Jadi, 
melampaui batas dalam term ini digunakan juga dalam hal muamalah 
khususnya penetapan hukum bagi dua pihak yang berperkara. 
Syathatha dalam QS Sād [38]: 22 menunjuk kepada makna sesuatu 
yang berlawanan dengan kebenaran atau berlawanan dengan jalan 
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tengah (sawāi al-shirāth). Syathatha pada mulanya berarti terlalu jauh, 
baik berkaitan dengan tempat maupun dalam putusan. Dari sini 
kemudian kata tersebut diartikan juga dengan berlaku tidak adil. Al-
Biqai memahami kalimat ini sebagai permohonan dari kedua pihak 
yang berperkara agar Nabi Daud a.s. tidak terlalu jauh dan tidak 
melampaui batas dalam menyusun redaksi penetapan hukum agar 
tidak membingungkan mereka dan tidak juga terlalu jauh dalam segala 
hal, atau dalam arti tidak terlalu jauh mencari-cari perincian persoalan 
karena yang bersangkutan rela menerima apa pun keputusan dari Nabi 
Daud a.s.

10. Furuthan ( )

Furuthan berasal dari kata faratha (fa, ra, tha) yang berarti memindahkan 
sesuatu dari tempat yang sebenarnya. Afratha berarti melampaui batas 
dalam melakukan sesuatu. Oleh karena melampaui batas sesuatu 
berarti memindahkan perbuatan itu dari keadaan yang semestinya. 
Sementara al-tafrīth berarti mengurangi sesuatu. Mengurangi sesuatu 
juga sama halnya dengan memindahkan sesuatu itu dari tempat yang 
sebenarnya.100 Furuthan juga berarti sikap mubazir, melalaikan secara 
berlebihan dan melampaui batas.101 Kata furuthan terambil dari kata 
furutha yakni penganiayaan atau pelampauan batas. Ada juga yang 
memahami kata tersebut dalam arti bercerai-berai, seperti sekumpulan 
anggur yang berjatuhan dan bercerai-berai dari tangkainya. Kata farratha 
berarti mengabaikan atau melalaikan sesuatu yang mestinya dikerjakan 
sehingga berlalu waktunya.

Dalam Al-Qur’an, term faratha dengan beragam derivasinya 
diulang sebanyak 8 kali dalam tujuh surah, 6 kali dalam bentuk fi’il, 
satu kali dalam bentuk isim maf ’ūl, dan satu kali dalam bentuk ma¡dar. 
Penggunaan beberapa derivasi term ini menunjuk kepada makna-makna 
eksegesis sebagai berikut.

Pertama, term yufarrithunā, farrathum, farrathnā, farrathtu menunjuk 
kepada makna sikap dan perilaku yang melampaui batas dalam bentuk 

100Abū al-Husayn Ahmad Ibn Fāris al-Zakariyā, Mu’jam Maqāyis fi al-Lugah, 
Cet. II (Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 1998), hlm. 841.

101Ahmad Mukhtar ‘Umar, al-Mu’jam al-Maus ’iy li Alfazh Al-Qur’an al-Karim wa 
Qira’atuhu, Cet. I (Riyadh: Muassasah al-Tur±£, 2002), hlm. 351. Lihat di antaranya 
QS Al-Kahf [18]: 28. 
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melalaikan perintah Allah Swt. (QS Al-An’am [6]: 31; QS Az-Zumar 
[39]: 56). Dalam surah pertama, Allah Swt. memaparkan pengakuan 
orang-orang musyrik dan kafir tentang perilakunya yang melampaui 
batas karena sewaktu hidupnya di dunia mereka menghina Allah Swt. 
dengan mengolok-olok agama Allah dan para penganutnya. Setelah 
mengemukakan pengakuannya yang sudah terlambat ini, mereka 
kemudian mengemukakan pembelaannya atas kesalahan yang mereka 
lakukan karena Allah Swt. tidak memberikan mereka hidayah sewaktu 
di dunia. Sebagai puncak dari keberatan-keberatan mereka yang tidak 
berdasar, mereka berangan-angan untuk diberikan kesempatan hidup 
kedua kalinya di dunia. Demikianlah bentuk perilaku orang-orang yang 
melampaui batas ketika di dunia berakhir dengan penyesalan yang 
sangat dalam di akhirat kelak. 

Sikap dan perilaku melampaui batas dalam bentuk melalaikan dan 
mengabaikan ajaran Allah Swt. melalui risalah para nabi dan rasul-
Nya, dapat dipahami dari term furuthan yang digunakan dalam QS 
Al-Kahf [18]: 28. Dalam surah tersebut Allah Swt. mengarahkan Nabi 
Muhammad saw. dan seluruh umatnya untuk senantiasa bersabar dalam 
menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang hati dan pikirannya 
selalu diarahkan mencari rida Allah Swt. Pada saat yang sama, Allah 
Swt. melarang dengan tegas untuk mengikuti orang-orang yang hati 
dan pikirannya selalu berada dalam jebakan hawa nafsu sehingga 
kecenderungannya terkonsentrasi kepada gemerlap kehidupan dunia. 
Perilaku seperti ini termasuk furuthan, perilaku melampaui batas 
kebenaran.

Dalam surah yang berbeda (QS Al-An’am [6]: 61), term yufarrithunā 
kembali dimaknai dengan arti melalaikan, meskipun digunakan dalam 
bentuk negasi atau meniadakan perilaku melalaikan ketika Allah Swt. 
memaparkan sifat malaikat pencabut nyawa ketika diperintahkan 
mencabut nyawa seorang hamba. Hal ini mengindikasikan secara kuat 
bahwa farratta-yufarrithu mengimplikasikan makna melampaui batas 
dalam menentang perintah Allah Swt.

Kedua, uraian sebelumnya memaparkan konotasi term farratha 
kepada pengabaian ajaran Allah Swt. terkait dengan risalah teologis 
yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Selanjutnya, term farratha 
juga menunjuk kepada sikap dan perilaku yang melampaui batas dalam 
kezaliman terhadap sesama manusia. Hal ini misalnya dapat dipahami 
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dari kisah Nabi Yusuf a.s. dan saudara-saudaranya. Setelah Nabi 
Yusuf a.s. diperlakukan secara aniaya oleh saudara-saudaranya yang 
kemudian mengantarkannya menjadi seorang raja di Mesir, Nabi Yusuf 
a.s. mengemukakan kepada saudara-saudaranya tentang perlakuan itu 
dengan term farathtun. Term ini seakan menegaskan bahwa perlakuan 
saudara-saudaranya ketika membuang Yusuf dalam sumur di masa 
kecilnya adalah perbuatan yang amat tidak sepantasnya, meskipun 
dengan kelembutan dan kebijaksanaan yang dimilikinya Nabi Yusuf a.s. 
memaafkan saudara-saudaranya itu (QS Yusuf [12]: 80). 

Ketiga, term faratha-yafruttu- an yafrutta- dan mufrathūn menunjuk 
kepada makna melampaui batas dalam hal menyegerakan sesuatu. 
Dalam QS An-Nahl [16]: 62, Allah Swt. menjelaskan sikap dan perilaku 
melampaui batas orang-orang musyrik dalam hal memperuntukkan 
sesuatu yang buruk kepada Allah Swt. yang mereka sendiri tidak 
menyukainya. Mereka meyakini bahwa Allah Swt. memiliki istri 
karena mereka tidak senang kepada perempuan. Mereka senantiasa 
memperuntukkan segala kebaikan hanya milik mereka sendiri, 
dan keburukan milik Allah Swt. Hukuman bagi sikap mereka yang 
melampaui batas ini adalah akan disegerakan masuk ke dalam neraka 
mendahului para pendurhaka yang lain. “Disegerakan” dalam konteks 
ini dipahami sebagai waktu yang melampaui batas dugaan mereka 
sebagai tantangan atas persangkaan mereka bahwa hanya mereka 
yang memiliki kebaikan-kebaikan sementara keburukan-keburukan 
dituduhkan kepada Allah Swt. 

Surah lain yang merepresentasikan makna “segera atau penyegeraan 
dalam bersikap dan berperilaku yang melampaui batas” bagi term farata-
yafrutha ’alā dapat dilihat pada QS Taha [20]: 45. Dalam surah ini, Allah 
mengungkapkan kekhawatiran Nabi Musa a.s. dan saudaranya Nabi 
Harun a.s. ketika mereka diperintahkan mendatangi Fir’aun untuk 
mengajaknya ke agama tauhid. Kezaliman Fir’aun terhadap rakyat Mesir, 
menimbulkan kekhawatiran bagi kedua nabi tersebut bahwa sikap dan 
perilaku Fir’aun selama ini yang melampaui batas kemungkinan akan 
bertambah dengan menzalimi keduanya. Kekhawatiran tersebut akhirnya 
sirna ketika Allah Swt. meyakinkan keduanya akan pengawasan-Nya dan 
pertolongan-Nya terhadap keduanya.
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11. Zhalama-Azhlama (  –  – )

Azhlama-zhulmān-zhalmān-mazhlimatan berarti (1) menganiaya atau 
memperlakukan seseorang secara aniaya, misalnya dengan mengurangi 
hak seseorang. Azhlama al-rajula berarti menimpakan kezaliman 
kepada seseorang. Tazhallama minhu berarti mengadukan penganiayaan 
seseorang atau bersabar dari penganiayaan yang dialaminya. Ta zhalama 
al-qaum berarti anggota masyarakat saling menganiaya. Al-zhallam, al-
zhalim, al-zhalūm berarti yang paling banyak atau paling besar tindakan 
penganiayaannya; (2) menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya atau 
melakukan sesuatu yang bukan semestinya. Misalnya zhalama al-arda 
berarti melubangi tanah di tempat yang semestinya tidak dilubangi. 
A zalima-zalman berarti menjadi gelap. Al-zulmah bentuk mufrad yang 
jamaknya zhulamun, zhulumāt, zhulmāt, zhulamat berarti hilangnya cahaya 
atau datangnya kegelapan.102 

Menurut al-Ashfahaniy, zhulmun-al-zhulmatu berarti tidak adanya 
atau hilangnya cahaya, jamaknya zhulumāt. Zhulmun juga dimaknai 
dengan kebodohan, syirik dan kefasikan yang kesemuanya merupakan 
lawan dari cahaya (yukhrijuhum min al-zhulumāti ilā al-nūr). Zhulumāt 
dapat juga diartikan dengan tuli, dungu, buta. Selain itu, zhulumāt juga 
dimaknai dengan kegelapan dalam perut, dalam rahim dan kegelapan 
dalam ari-ari.103 

Lebih lanjut, al-Ashfahani mengutip pendapat ahli bahasa 
bahwa al-zhulmu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempat 
yang dikhususkan kepadanya baik dengan menguranginya atau 
dengan menambahkannya, atau menggeser jadwal waktu sesuatu 
atau memindahkannya dari tempat yang semestinya. Al-zhulmu juga 
didefinisikan dengan tindakan melampaui batas kebenaran, baik dengan 
menambahkan ajaran yang tidak diperintahkan atau dengan mengurangi 
ajaran yang diperintahkan. Oleh sebab itu, al-zhulmu juga sering 
digunakan untuk menyatakan dosa besar dan dosa kecil, sebagaimana 
al-zhulmu yang pernah dilakukan Adam dan al-zhulmu yang dilakukan 
oleh iblis meskipun kedua kezaliman itu terdapat jarak perbedaan yang 
sangat jauh.104

102Louis Ma’luf, Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lām, hlm. 481.
103Al-Ragib al-Așfahānī, Mu’jam Mufradāt Alfāzh al-Qur’ān, hlm. 325.
104Al-Raghib al-Așfahānī, Mu’jam Mufradāt Alfāzh al-Qur’ān, hlm. 326.
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Kata zhalama dengan sejumlah derivasinya disebut sebanyak 321 
kali dalam Al-Qur’an. 109 kali disebut dalam bentuk fi’il, baik dengan 
ragam ta¡rīf lugawī maupun tashrīf istilāhī.105 Bentuk fi’il yang digunakan 
disebar dalam bentuk fi’il mādhi, fi’il mu«āri, fi’il mufrad, fi’il jamak, fi’il 
mabnī li al-ma’lūm, dan mabnī li al-majhūl. Selain dalam bentuk fi’il, ada 
juga dalam bentuk mashdar yang diulang sebanyak 20 kali, isim fa’il 
(mufrad dan jamak) disebut sebanyak 132 kali, isim maf ’ul sebanyak 1 
kali, dalam bentuk shīfat mubālagah 7 kali, isim tafdīl sebanyak 16 kali, 
dan isim jamak (zhulumat) sebanyak 23 kali. 

Berangkat dari penelusuran ayat-ayat yang mengungkapkan term 
§alama dengan berbagai derivasi morfologisnya, maka dapat dipahami 
sejumlah hal-hal berikut.

Pertama, klasifikasi jenis kezaliman manusia ke dalam tiga bentuk 
yaitu (1) kezaliman manusia terhadap Allah; (2) kezaliman manusia 
terhadap sesama manusia atau yang dilakukan seorang Muslim terhadap 
saudaranya; (3) kezaliman manusia terhadap dirinya sendiri. Kezaliman 
jenis pertama merupakan kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah 
Swt. sebelum bertobat, dan kezaliman jenis kedua adalah kezaliman 
yang tidak dibiarkan oleh Allah Swt. tanpa ada pembalasan, sedangkan 
kezaliman jenis ketiga adalah kezaliman yang diampuni Allah Swt. 

Kedua, di antara bentuk kezaliman terhadap Allah Swt. adalah 
menentang dan berpaling dari ayat-ayat Allah Swt., melanggar batasan-
batasan Allah (QS Al-Baqarah [2]: 223), tidak menjadikan hukum Allah 
sebagai dasar dalam mengambil keputusan (QS Al-Ma’idah [5]: 45), 
syirik (QS Luqman [31]: 13), kufur (QS Al-Baqarah [2]: 254), nifaq, 
menghalangi masjid dari pemakmuran karena bertentangan dengan 
kepentingannya (QS Al-Baqarah [2]: 114), menghalangi dakwah, 
meninggalkan salat jum’at tanpa uzur, membelot dari kebenaran dan 
tidak mendukungnya (QS Al-Baqarah [2]: 140).

Ketiga, kezaliman manusia terhadap sesama manusia atau yang 
dilakukan seorang Muslim terhadap saudaranya dengan cara menyakiti 
kehormatan, badan, atau harta mereka tanpa alasan yang dapat 

105Ta¡rīf lugawī adalah perubahan kata bersama dengan «amirnya (kata 
gantinya). Sementara tașhrif isțilāhīy adalah perubahan kata kepada beberapa bentuk 
kata jadian lainnya dari bentuk kata kerja biasa, berubah menjadi kata benda pelaku 
atau kata benda yang menunjukkan alat. Lihat al-Imam Abū al-Barakāt al-Anbārī, 
Asrār al-‘Arabiyyah, Cet. I (Beirut: Dār al-Jayl, 1995).
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dibenarkan atau melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan kerugian 
bagi orang lain (QS Asy-Syūra [42]: 42). Di antara bentuk kezaliman 
terhadap sesama manusia adalah menipu orang lain demi melindungi 
kepentingannya (QS Al-An’am [6]: 144), berlaku curang dalam jual 
beli, riba, membiarkan anak-anak dalam keadaan jahil, tidak memberi 
nafkah kepada keluarga.

Keempat, kezaliman terhadap diri sendiri yaitu kezaliman seorang 
hamba terhadap dirinya dengan melakukan perbuatan dosa atau 
kemungkaran dan pelanggaran terhadap hak-hak Allah atas dirinya, 
misalnya meninggalkan puasa, minum minuman keras, dan perbuatan 
mungkar lainnya. Al-Qur’an sering membahasakan dosa-dosa tersebut 
dengan menzalimi atau menganiaya diri sendiri (QS Al-Baqarah [2]: 57). 
Oleh karena itu, ketiga jenis kezaliman tersebut pada hakikatnya hanya 
satu yaitu kezaliman manusia terhadap dirinya sendiri, karena akibat 
dari semua kezaliman itu kembali kepada pelaku kezaliman itu sendiri 
(QS Al-Baqarah [2]: 231, QS Az-Zumar [39]: 51). Namun, barang 
siapa yang terjerumus dalam menganiaya diri sendiri dengan berbuat 
berbagai kemungkaran, tetapi segera menyadari dosa yang dilakukannya 
kemudian bertobat dan beramal saleh niscaya akan diampuni oleh Allah 
Swt. (QS Ali ‘Imran [3]: 135–136). 

Kelima, akibat kezaliman yang dilakukan manusia semuanya kembali 
kepada dirinya sendiri, meskipun orang lain juga ikut merasakan 
akibatnya (QS Al-Qasas [28]: 59). Kezaliman yang dilakukan manusia 
tidak hanya menimpa mereka di dunia, tetapi juga di akhirat. Di antara 
akibat kezaliman yang disebut dalam Al-Qur’an adalah (1) orang-orang 
zalim tidak akan mendapatkan hidayah Allah Swt. (QS Al-Qasas [28]: 
50); (2) orang-orang zalim tidak akan mendapatkan cinta Allah Swt.; (3) 
orang-orang zalim senantiasa merasakan ketakutan dan hidupnya tidak 
tenang (QS Ali ‘Imran [3]: 151); (4) orang-orang zalim menyebabkan 
turunnya azab yang besar dan meluas sehingga menimpa juga orang-
orang saleh (QS Al-Anfal [8]: 25); (5) orang-orang zalim akan ditimpa 
laknat Allah Swt. (QS Al-A’rāf [7]: 44, QS Hūd [11]: 18); (6) orang-
orang zalim diazab menjelang kematiannya dengan azab yang tidak 
dapat dibayangkan oleh akal pikiran manusia (QS Al-An’ām [6]: 93); (7) 
demikian juga, orang-orang zalim diazab di akhirat kelak dalam neraka 
dengan azab yang besar (QS Al-Furqān [25]: 9, QS Hūd [11]: 102,113).



[Halaman ini sengaja dikosongkan]
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A. Faktor Internal 
Fenomena ekstremisme sebenarnya sudah ada sejak sebelum Islam. 
Rasulullah menginformasikan dan mengingatkan dalam sabdanya, 
“Jauhilah sikap ekstrem dalam beragama, karena umat sebelum kalian 
celaka disebabkan karena ekstrem dalam beragama.” (HR Ahmad).106

Dalam semua agama, baik Hindu, Kristen, Islam, dan lain-lain 
selalu muncul benih ekstremisme. Hal ini disebabkan karena dalam 
semua agama ada unsur claim of truth (klaim kebenaran) dan claim of 
salvation (klaim keselamatan). Dalam agama Kristen misalnya ada satu 
keyakinan bahwa tanpa Kristus manusia tidak akan selamat. Umat 
Islam juga punya hak untuk mengeklaim kebenaran, sejauh kebenaran 
itu diyakini secara individual dan tidak memaksakan kebenaran yang 
diyakini kepada orang lain (QS Al-Baqarah [2]: 256).

Ekstremisme tidak hanya tumbuh di dalam masyarakat agama, akan 
tetapi dalam paham ideologis komunitas yang tidak berbasis agama juga 
dimungkinkan menjadi lahan bagi tumbuhnya ekstremisme. Benih itu 
dapat tumbuh dan berkembang tergantung kepada konteks historis dan 
latar belakang politiknya. Dalam Al-Qur’an, terdapat beberapa hal yang 

106Ahmad Ibn Hambal Abū Abdillah al-Syaybānī dari Ibnu Abbās, Musnad 
al-Imām Ahmad Ibn Hambal, Juz I, Hadis No. 1851, hlm. 215, 347. 
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dapat ditelusuri sebagai faktor penyebab munculnya sikap dan perilaku 
ekstrem dalam beragama.

1. Mengikuti Hawa Nafsu dalam Memahami dan Menerapkan 
Ajaran Agama (Ittib± al-Haw±’) 

Manusia diciptakan dengan potensi keinginan yang baik (taqwāhā) dan 
keinginan buruk (fujūrahā). Kedua keinginan tersebut menunjukkan 
sifat keseimbangan (al-tawāzun) dan kemanusiaan (al-basyariah) dalam 
diri manusia. Oleh karena itu, hawa nafsu dan takwa keduanya adalah 
potensi manusia. Hal ini telah ditegaskan dalam Al-Qur’an, yang 
artinya, “Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah 
mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya” 
(QS Asy-Syams [91]: 7–8). 

Di dalam Al-Qur’an kata al-hawā digunakan untuk mengungkapkan 
sisi buruk dari jiwa manusia. Al-hawā diartikan sebagai nafsu dan segala 
sesuatu yang merusak manusia. Jika al-hawā telah menguasai manusia 
maka segala kemampuan mental dan usaha dipusatkan demi kepuasan 
duniawi. Dalam keadaan seperti itu, menjadi tidak mungkin bagi 
seseorang memahami agama dengan baik dan benar (QS Muhammad 
[47]: 16). 

Al-hawā yang merupakan bagian dari an-nafs107 dimaknai dengan 
hawa nafsu yakni keinginan diri atau keinginan yang berasal dari dalam 
diri (QS Al-Baqarah [2]: 87). Sebagai bagian dari an-nafs, term ini sering 
diidentikkan dengan an-nafs al-ammarah yakni karakteristik jiwa lapisan 
paling rendah dalam struktur jiwa manusia yang selalu berkeinginan 
kepada keburukan. Selain itu, terdapat sejumlah makna yang ditunjuk 
oleh kata al-hawā dalam Al-Qur’an, yaitu kata al-hawa digunakan 
dalam arti kosong (QS Fussilat [41]: 43), turun (QS An-Najm [53]: 1), 
hancur (dalam bentuk kata ahwā, QS An-Najm [53]: 53), dan jurang 
neraka (misalnya konteks frasa  dalam QS Al-Qāri’ah [101]: 
9). Dengan demikian, dalam perspektif Al-Qur’an, hawa nafsu yang 
berupa keinginan-keinginan atau sesuatu yang diinginkan oleh manusia 
hanyalah keinginan-keinginan kosong, sesuatu yang tidak berguna dan 
sia-sia. Bahkan keinginan-keinginan hawa nafsu hampir selalu bersifat 

107Lihat Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali (1058 M–1111 M), Ihyā Ulūm 
al-Dīn, Jilid I (Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.th.), hlm. 3.
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menjatuhkan spiritualitas manusia atau memilih sesuatu yang dapat 
menyesatkan dan merusak spiritualitas.

Di antara implementasi karakter buruk hawa nafsu manusia yaitu 
ia selalu mendorong kepada kesombongan diri, menolak kebenaran, 
menolak keadilan, menolak petunjuk, sesat dan menyesatkan, mengada-
ada dengan larangan dan perintah Allah, menjual agama, menoleh 
kepada yang rendah dan duniawi. Di antaranya (QS Al-Baqarah [2]: 87, 
120, 145; QS An-Nisa [4]: 135). Dalam sejumlah ayat tersebut dipahami 
bahwa hawa nafsu merupakan bahaya laten bagi manusia termasuk 
bagi orang-orang yang berilmu, karena dengan ilmu yang mereka miliki 
memungkinkan menjebak mereka dalam kesesatan bahkan menyesatkan 
orang lain. Sehingga ilmu yang turun dari Allah tak mampu membuatnya 
teguh di atas jalan Allah (QS Al-Jasiyah [45]: 23). 

Ittibā’ al-hawā berarti mengikuti hawa nafsu untuk melakukan 
perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum syara’. Ittibā’ al-hawā 
merupakan pangkal perbuatan maksiat, sumber malapetaka dan 
kemungkaran. Orang yang bersikap demikian akan tersesat dari jalan 
Allah dan dikenai siksa di akhirat kelak. Oleh karena itu, hawa nafsu 
harus dikekang dan dikendalikan agar manusia dapat meninggalkan 
perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Swt.108 Dalam Al-Qur’an, 
larangan dan celaan mengikuti hawa nafsu berulang kali dipaparkan, 
dan celaan yang lebih keras ditujukan kepada mereka yang menyembah 
atau mempertuhankan hawa nafsu. Larangan dan celaan ini terjadi 
karena hawa nafsu memiliki karakter atau secara relasional bertentangan 
dengan kebenaran, keadilan, kebaikan, petunjuk atau bimbingan, iman, 
dan ilmu. Hawa nafsu juga menempati posisi yang bertentangan atau 
menentang Allah serta agen-agen spiritual, seperti nabi dan rasul Allah 
(QS Al-Baqarah [2]: 87).109

Mengikuti hawa nafsu juga berarti menzalimi diri sendiri. Oleh 
karena mengikuti hawa nafsu mengakibatkan rusaknya sarana-sarana 
yang dapat mendukung peningkatan spiritualitas manusia, seperti 

108Shadiq Abdullah, Islam Tarjumah: Komunitas, Doktrin dan Tradisi (Semarang: 
RaSAIL, 2006), hlm. 135. 

109Ayat-ayat lain yang mencela mereka yang memperturutkan hawa nafsu 
dengan menentang para utusan Allah dapat dilihat pada QS Al-Baqarah [2]: 120, 
QS An-Nisa ’ [4]: 135, QS Al-Ma’idah [5]: 48–49,77; QS Al-An’am [6]: 56, 71, 
119, 150, QS Al-A’raf [7]: 176, QS Sad [38]: 26, dan QS Asy-Syūrā [42]: 15.



Menakar Terminologi Ekstremisme Beragama dalam Neraca Al-Qur’an68

pendengaran, penglihatan, dan hati (QS Al-Baqarah [2]: 16, 23, 45, 47, 
145). Oleh karena itu, mengikuti hawa nafsu, di samping mengakibatkan 
tertutupnya rahmat dan pemeliharaan Allah, juga akan mendatangkan 
kebinasaan pada diri manusia (QS Al-Baqarah [2]: 120, 20, 16, 38, 
26). Dengan demikian, manusia yang mengikuti hawa nafsunya berarti 
mengacaukan struktur spiritualitas dirinya dan akan merusak segalanya 
dalam kehidupan spiritual (QS Al-Mu’minun [23]: 71). Kerusakan sisi 
spiritualitas manusia dengan sendirinya akan merusak keteraturan dan 
keseimbangan dalam kehidupan manusia secara keseluruhan.

Dalam ajaran Islam, hawa nafsu itu bukan untuk dihapus atau 
dihilangkan, melainkan untuk diurus, dijaga, dan dikawal. Manusia 
sendiri yang menentukan apakah ia akan mengawalnya atau manusia 
yang dikawal olehnya. Rasulullah saw. sangat menekankan tentang adanya 
jihad batiniah atau jihad maknawi yakni jihad melawan hawa nafsu. Ketika 
pulang dari satu peperangan yang dahsyat melawan kaum musyrikin, 
Rasulullah mengajak umatnya untuk meninggalkan satu peperangan, 
satu perjuangan atau satu jihad yang kecil (al-jihād al-ashgar) untuk dilatih 
melakukan satu perjuangan atau jihad yang besar (al-jihād al-akbar) yaitu 
jihad melawan hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu disebut jihad yang 
besar karena musuh yang diperangi tersembunyi di dalam diri manusia, 
berupa keinginan kepada sesuatu yang dapat memberikan kesenangan 
sementara kepada jasmani seperti mata, telinga, seksualitas walaupun 
buruk akibatnya. Nafsu yang diperangi adalah nafsu yang rendah, nafsu 
yang membawa kepada kejahatan manusia, baik di dalam ucapan, 
perbuatan, maupun gerak-gerik hatinya. Hawa nafsu bukan benda fisik, 
melainkan hal yang bersifat metafisik, abstrak yang dengan sangat halus 
mengalir dalam diri manusia sehingga senjata fisik apa pun namanya 
tidak mampu menghadang dorongan hawa nafsu. 

Dengan karakternya yang selalu menentang keadilan dan kebenaran, 
jika hawa nafsu diterapkan dalam persoalan hukum akan mendorong 
seseorang memberikan kesaksian palsu. Maka wajar sekali jika Allah 
memperingatkan para hakim agar tidak mengikuti hawa nafsu dengan 
tidak gentar menghadapi orang dan tidak menjual kebenaran hukum 
dengan murah. Kehidupan di dunia adalah perjuangan melawan hawa 
nafsu (jihād al-nafs). Manusia yang sanggup melawan hawa nafsu 
akan ditunjukkan oleh Allah Swt. satu jalan menuju kemenangan dan 
diberi pertolongan menuju ke jalan yang benar. Berkata Said Hawwā, 
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bahwa pada dasarnya melawan nafsu bermaksud menundukkan nafsu 
supaya mengikuti kehendak Allah dalam setiap perbuatan. Jalan terbaik 
melawannya dengan ber-mujahadah, adapun cara paling mudah untuk 
ber-mujahadah yaitu dengan menitikberatkan ibadah-ibadah wajib setiap 
hari, karena mujahadah adalah jembatan takwa.110 

Dalam konteks ekstremisme keberagamaan, pengikut hawa nafsu 
tampil baik secara personal maupun kolektif atau mungkin secara 
kelembagaan. Mereka biasanya muncul dengan membawa pemikiran 
dan doktrin keagamaan baru yang bertentangan dengan dalil-dalil syar’i 
yang sharih. Dengan beralasan memanfaatkan kreativitas akal, ahlul 
hawā’ terjebak dalam tekanan hawa nafsu. Beragam motif yang dapat 
diasumsikan melatari sikap dan perilaku sejenis ini, baik motif ekonomi, 
sosial ataupun motif politik yang berskala nasional dan internasional. 
Kesemua hal ini pada gilirannya akan mengakibatkan malapetaka yang 
sangat besar terhadap eksistensi keberagamaan umat Islam. 

Pengikut hawa nafsu terkadang berlindung di balik optimalisasi 
keunggulan karunia akal manusia. Kesenangan mengumbar pemikiran 
keagamaan yang bertentangan dengan ajaran dasar Islam, secara 
sadar atau tidak telah terjebak dalam lingkaran hawa nafsu. Beragam 
paham-paham keagamaan diperkenalkan, baik yang terkait kehidupan 
personal, sosial maupun kaitannya dengan kehidupan beragama dalam 
konteks berbangsa dan bernegara. Fenomena ini dapat dihindari dengan 
memegang teguh (istiqāmah) sendi-sendi ajaran Islam dengan sebenar-
benarnya agar supaya terhindar dari sikap ekstrem dan berlebih-lebihan 
sekaligus menghindari sikap apatis dan tidak peduli terhadap ajaran-
ajaran agama itu sendiri. 

Uraian di atas mempertegas perhatian Al-Qur’an terhadap hawa 
nafsu yang dinilainya sama posisinya dengan setan.111 Hanya saja lokus 

110Said Hawwā’(1935 M–1989 M.), al-Asās fi al-Tafsīr (Mesir: Dār al-Salām, 
1985).

111Di berbagai tempat dalam Al-Qur’an, iblis atau setan sering ditampilkan 
sebagai personifikasi dari kejahatan. Dalam surah-surah Makkiyah, Al-Qur’an 
sering menyebutkan setan dalam bentuk jamak. Secara simbolis, istilah setan sering 
juga menunjuk kepada manusia (QS Al-Baqarah [2]: 14, QS Al-An’am [6]: 112). 
Berbeda dengan istilah setan, istilah jin dipandang Al-Qur’an kurang lebih sejajar 
dengan manusia. Fazlur Rahman (1919 M–1988 M.), Major Themes of The Qur’an, 
terj. Anas Mahyuddin dengan judul Tema-Tema Pokok Al-Qur’an, Cet. II (Bandung: 
Pustaka, 1996), hlm. 178–181.
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hawa nafsu berada dalam diri manusia dan setan berada di luar diri 
manusia. Dengan kata lain, kedudukan setan dalam makrokosmos 
paralel dengan kedudukan hawa nafsu dalam mikrokosmos. Hal ini 
berarti bahwa berbagai godaan setan sebagai makhluk makrokosmos 
hanya mungkin terjadi apabila ia memiliki lokus atau wilayah yang dapat 
dikuasai di dalam diri manusia. Demikianlah eksistensi setan dan hawa 
nafsu selalu terkait, salah satunya tidak mungkin eksis tanpa keberadaan 
yang lain, meskipun kemudian di sisi lain fenomena ini mencerminkan 
keteraturan tatanan dunia ciptaan Allah Swt. 

2. Lemahnya Pengetahuan tentang Hakikat dan Tujuan Syariat

Di antara sebab-sebab munculnya ekstremisme beragama adalah 
wawasan yang lemah tentang hakikat agama yang terkadang menjelma 
dalam arogansi intelektual yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, 
seseorang yang sebenarnya hanya mengetahui agama dari aspek 
luarnya saja, tetapi memiliki keberanian untuk memosisikan dirinya 
sebagai orang yang sangat memahami agamanya. Mereka tidak mampu 
membedakan antara hal yang fundamental dan yang instrumental dalam 
agama, namun sering tampil sebagai pemberi fatwa dalam masalah-
masalah keagamaan. Fenomena ini terkait dengan kelemahan umat 
Islam dalam metodologi keilmuan Islam yang berakibat pada munculnya 
sikap dan perilaku ekstrem dalam beragama. 

Mencari ilmu adalah fardhu ‘ain bagi setiap mukalaf. Meskipun 
antusiasme dan semangat mencari ilmu di kalangan umat Islam cukup 
menggembirakan, namun terlihat adanya ketidakseimbangan antara 
semangat terhadap ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari 
ajaran Islam itu sendiri. Dampak ketidakseimbangan ini pada gilirannya 
melahirkan dikotomi keilmuan Islam yang kemudian berpengaruh 
terhadap lemahnya pemahaman umat Islam terhadap agamanya. 
Kelemahan yang dimaksud meliputi kelemahan dalam memahami nash-
nash Al-Qur’an dan sunah, kelemahan dalam memahami kaidah-kaidah 
agama dan tujuan-tujuan syariat.112 Dari fenomena ini bermunculan 
generasi muda Islam yang dengan semangat keberagamaan yang tinggi 
dan tidak dibarengi dengan pemahaman syariat yang memadai, terjebak 
dalam sikap ekstremisme keberagamaan atau sikap ghuluww. Memiliki 

112Yusuf Qar«aw³, al-Shahwah al-Islāmiyah Bayn al-Juhūd wa al-Tatharruf, hlm. 53. 
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semangat dalam membela agama Allah dan tidak tenang ketika melihat 
terjadinya pelanggaran terhadap perintah dan larangan Allah adalah 
suatu hal yang terpuji, bahkan diwajibkan dalam syariat. Namun, hal 
tersebut terpuji bila semangatnya disertai dengan hikmah, fikih, dan 
ilmu agama yang mendalam serta memperhatikan seluruh kaidah-kaidah 
syariat dalam mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Adapun 
sekadar semangat tanpa disertai dengan hal-hal tersebut, maka akan 
mengantar kepada perbuatan ekstrem, perusakan, dan aksi kekerasan. 

Dalam kaitan ini, Al-Syatibi (W. 1388 M) berkata sebab awal adanya 
bid’ah dan perselisihan yang tercela yang menyebabkan perpecahan 
umat menjadi kelompok-kelompok adalah keyakinan seseorang 
terhadap dirinya atau dia diyakini sebagai ahli ilmu dan ijtihad dalam 
agama, padahal dia belum mencapai derajat ijtihad.113 Lemahnya 
pemahaman terhadap syariat antara lain disebabkan oleh kebencian, 
apatisme, apriori, kemalasan, atau bahkan besarnya rasa puas terhadap 
pengetahuan Islam yang sudah dimilikinya. Hal inilah yang telah 
diperingatkan Nabi saw. dalam berbagai hadisnya. 

Selain itu, fenomena lain yang turut berkontribusi dalam 
menumbuhkan sikap ekstrem dalam beragama adalah banyaknya 
generasi muda Islam yang belajar Islam bukan dari pihak tepercaya, 
yakni mereka yang memiliki kompetensi keilmuan yang memadai 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual.114 Pemahaman 
keislaman dengan metode pembelajaran seperti ini melahirkan 
pemahaman keagamaan yang parsial dan tidak komprehensif. Akibatnya 
kemudian mereka memahami kenyataan-kenyataan tidak sesuai 
dengan hakikatnya, menafsirkan doktrin-doktrin agama sesuai dengan 
paham-paham yang sudah tertanam dalam hatinya yang tidak berdasar 
kepada sunnatullah dan hukum-hukum syariat. Mereka ingin mengubah 
masyarakat secara menyeluruh dari aspek pemikiran, emosi, tradisi, 
etika, sistem sosial, politik, dan ekonomi dengan metode-metode yang 
tidak realistis dan langkah-langkah yang tidak dipertimbangkan secara 
matang. Mereka melakukan hal-hal itu dengan penuh keberanian dan 
pengorbanan dengan tidak mempertimbangkan hasil, meskipun dengan 

113Al-Syathibi, al-I’tisham, terj. Arif Syarifuddin dengan judul Al-I’tisham: 
Membedah Seluk Beluk Bid’ah, Jilid I, Cet. I (Yogyakarta: Media Hidayah, 2003), 
hlm. 179. 

114Yusuf Qardawi, al-sahwah al-Islāmiyah Bayn al-Juhūd wa al-Tatharruf, hlm. 79. 
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biaya besar bahkan nyawanya sendiri dan nyawa orang lain menjadi 
taruhannya. Oleh karena itu, untuk memiliki pemahaman agama yang 
baik seharusnya mempelajarinya dari ahlinya (QS Al-Anbiya’ [21]: 7), 
karena Allah menempatkan orang-orang yang berilmu sebagai ahli yang 
dapat mengetahui ta’wil (tafsiran) sesuatu yang hanya diketahui oleh 
Allah (QS Ali ‘Imran [3]: 7). Para orang berilmu (ulama) memahami, 
menguasai, mengamalkan, dan menyebarluaskan ilmu supaya menjadi 
petunjuk bagi manusia lainnya (QS Al-‘Ankabut [29]: 43).115 Itulah 
sebabnya Allah mengangkat derajat ulama yang mengenal Allah dan 
mengamalkan syariatnya beberapa derajat. 

Salah satu bentuk kelemahan wawasan generasi Islam terhadap 
syariat adalah rendahnya pengetahuan mereka terhadap sejarah dan 
peristiwa-peristiwa masa lalu, baik peristiwa yang terjadi di masa Nabi 
Muhammad saw. maupun peristiwa umat-umat terdahulu. Implikasi 
negatif dari hal ini adalah mereka tidak mengambil pelajaran dari 
sunnatullah (ketetapan-ketetapan Allah) berupa kemenangan dan 
kekalahan, kesenangan, dan penderitaan hidup yang diterima oleh 
umat para nabi dan rasul, termasuk perjuangan Nabi Muhammad saw. 
dalam menyampaikan risalah yang dibebankan kepadanya. Sunnatullah 
berlaku secara umum, tidak dikhususkan pada agama dan bangsa 
tertentu. Masyarakat mana pun yang berbuat salah atau menyimpang, 
ia akan menemui balasan kesalahannya atau penyimpangannya. Hal-
hal ini telah diperingatkan Allah dalam QS Al-Hajj [22]: 46 dan QS Ali 
‘Imrān [3]: 137.

Al-Qur’an dan keutamaan Islam tidak mampu dipahami secara 
sempurna jika tidak memahami kesesatan-kesesatan jahiliah sebelum 
Islam. Peristiwa-peristiwa sejarah itu berulang dan memiliki kesamaan-
kesamaan, karena di baliknya terdapat ketentuan-ketentuan Allah 
yang tetap. Di antara sunnatullah yang dilupakan banyak orang adalah 
sunnah tadarruj (graduasi/pentahapan) dalam amar ma’r uf nahi munkar. 
Tadarruj merupakan sunah yang berlaku dalam alam fisik dan juga dalam 
penetapan hukum-hukum syariat. Oleh karena itulah Allah menciptakan 
langit dan bumi dalam enam hari, meskipun Dia Maha Kuasa untuk 
menciptakannya dalam waktu sekejap yang tidak terjangkau oleh 

115Abu Bakr al-Jazāirīy, al-‘Ilmu wa al-‘ulama, terj. Asep Saefullah dan 
Kamaluddin Sa’diyatulharaman dengan judul Ilmu dan Ulama: Pelita Kehidupan Dunia 
Akhirat, Cet. I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), hlm. 133.
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manusia. Dia menciptakan langit dan bumi melalui tahapan-tahapan dan 
fase-fase yang hanya diketahui oleh Allah. Begitu pula dalam penciptaan 
manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk lainnya yang kesemuanya 
tidak diciptakan secara langsung, akan tetapi melalui tahapan-tahapan 
hingga menuju kesempurnaan. 

Gejala lain dari ilmu yang tidak mendalam dan wawasan yang 
lemah tentang agama adalah sibuk dengan masalah-masalah yang 
tidak fundamental dan lalai dengan masalah-masalah besar yang 
berhubungan dengan eksistensi umat Islam, karakteristiknya dan masa 
depannya. Mereka yang terjebak dalam sikap ekstrem dalam beragama 
senang memperbesar masalah-masalah kecil yang telah diperselisihkan 
para ulama sejak dahulu hingga sekarang tanpa ada kesepakatan karena 
termasuk masalah-masalah ijtihad. Kegemaran pihak-pihak tertentu 
mengangkat masalah-masalah khilafiah mengakibatkan mereka tidak 
mempersiapkan diri menghadang segala serangan yang datangnya 
dari luar Islam termasuk dalam hal serangan ideologi-ideologi 
sekuler dengan berbagai macam variannya yang dapat mengancam 
eksistensi Islam dan umat Islam. Perdebatan yang berkepanjangan 
dalam masalah-masalah khilafiah dapat melumpuhkan sensitivitas 
umat terhadap problem umat Islam lainnya yang sementara didera 
berbagai macam penderitaan dan penzaliman, baik secara fisik, psikis 
bahkan teror akidah. Hal ini telah diingatkan oleh Rasulullah saw. 

116 (Kaum tidak tersesat setelah 
mendapat petunjuk kecuali mereka suka berdebat), dengan mengutip 
ayat bal hum qaumun khashimūn (QS Az-Zukhruf [43]: 58).

Kelemahan atau ketidaktahuan terhadap hakikat hukum-hukum 
agama, dan kesenangan berpegang teguh kepada pemikiran dan hawa 
nafsu yang berdasar pada persangkaan dan dugaan belaka menjadi salah 
satu faktor munculnya sikap dan perilaku ekstrem dalam beragama.117 
Termasuk dalam konteks ini adalah berpegang pada nash-nash secara 
harfiah, tanpa mendalami maksud kandungan dan tujuan syariat. 
Hal ini akan mengantarkan kepada sikap yang jumud (statis) dan 
jauh dari maqāshid al-syari’ah. Akibatnya, muncul ketidakmampuan 

116Muhammad Ibn Yāzīd Abū Abdullah al-Quzuwaynī, selanjutnya disebut 
Ibnu Majah (209 H–273 H) dari Abi Thalib dari Abi Umāmah, Sunan Ibn Mājah, 
Juz I, Hadis No. 48 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), hlm. 19.

117Wahbah al-Zuhayl³, Qa«āyā al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu’ā¡ir, hlm. 406. 
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mengimplementasikan kontekstualisasi doktrin Islam dengan segala 
batasan-batasannya dalam beradaptasi dengan kompleksitas kehidupan 
modern. Di antara gejala yang dapat disodorkan terkait dengan hal ini 
adalah adanya pihak-pihak tertentu menggunakan ayat-ayat mutasyābihat 
sebagai pendukung dalam mengafirkan dan menghalalkan darah sesama 
Muslim. Padahal jika mereka mengembalikan yang mutasyabih kepada 
yang muhkamāt, maka mereka akan menghukumi secara adil dan benar.

3. Sikap Taklid (Taqlid) dan Fanatisme (‘Ashabiyyah) 

Menurut bahasa, taqlid berasal dari qallada – yuqallidu – taqlīdan  artinya 
bergantung kepada rangkaian atau sandarannya, misalnya qallada-
qilādah artinya ia menghias leher dengan kalung, qallada al-sayf artinya 
menyandang pedang, qallada fī syay’in artinya ia mengikuti seseorang 
tentang sesuatu.118 Kalau taqlid berarti mengenakan kalung di leher, 
maka ta’ashshub dari kata al ‘ashabiyyah berarti mengajak seseorang 
untuk membela orang dekatnya, baik dalam keadaan terzalimi maupun 
dalam keadaan yang menzalimi. Dalam suatu hadis dikatakan al-
‘ashabiyyu adalah orang yang membela kaumnya dengan melakukan 
suatu penganiayaan. Singkatnya, al-ta‘ashshub adalah pembelaan dan 
pertahanan.119 

Menurut istilah, taqlid artinya merujuk kepada perkataan seseorang 
yang tidak ada hujjah atasnya.120 Sementara ta‘ashshub berarti menjadikan 
sesuatu pendapat atau ijtihad seseorang sebagai hujjah atas dirinya 
dan semua orang. Al-Syaukani mendefinisikan taqlid dengan sikap 
menerima pendapat orang lain yang tidak ada dalilnya.121 Ulama-ulama 
lain ada yang mengartikan ‘ashabiyyah sebagai suatu bentuk kelemahan 
dan kejahilan, ketika manusia diuji dengannya, maka pandangan dan 
pikirannya menjadi buta sehingga tidak bisa lagi melihat kebaikan 
kecuali apa yang menurutnya baik, dan tidak bisa lagi menerima 

118Muhammad Ibn Mukrim Ibn Man©ūr al-Afrīqī al-Mi¡rī (1232 M–1311 M), 
Lisān al-‘Arab, Jilid III, Cet. I (Beirut: Dār al-șādir, t. th), hlm. 366–367. 

119Muhammad Ibn Mukrim Ibn Mansūr al-Afrīqī al-Mishrī, Lisān al-‘Arab, 
Jilid I, hlm. 607.

120Ibnu Abdil Bar (368 H–463 H), Jami’ Bayan al-‘Ilmi wa Fadllihi, Jilid II (Makkah 
al-Mukarromah: Daar ‘I Baaz, 1398), hlm. 117.

121Muhammad Ibn ‘Ali Al-Syaukani (1759 M–1834 M), Adab al-Thalab wa 
Muntahā al-A’rab, Jilid I, Cet. I (Beirut-Lebanon: Dār Ibn Hazm, 1998), hlm. 32. 
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kebenaran kecuali yang sesuai pandangannya atau menurut orang yang 
dia ikuti dengan fanatisme.122 Istilah taqlid dapat ditinjau dari beberapa 
sudut pandang. Menurut ahli fiqih taqlid adalah mengikuti mazhab, 
paham atau pendapat orang lain tanpa alasan atau dalil. Senada dengan 
definisi ini, Imam Ghazali mendefinisikan taql³d adalah menerima 
perkataan orang lain tanpa analisis dan tanpa argumentasi (dalil).123

Telah ditegaskan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur’an celaan terhadap 
orang-orang yang berpaling dari kebenaran dengan mengikuti (taqlid) 
hujjah nenek moyang mereka sebagaimana dalam QS Al-Baqarah [2]: 
170 dan QS Al-Ma’idah [5]: 104. Dari kedua ayat tersebut dipahami 
bahwa taklid kepada nenek moyang merupakan penyebab umat-umat 
terdahulu berpaling dari wahyu dan hidayah Allah. Keyakinan dan 
tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka tanpa dipikirkan, 
direnungkan, dan diteliti dijadikannya sebagai hujjah untuk menolak 
wahyu yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Mereka menapak di atas 
kebatilan dan ‘a¡abiyyah124 terhadap kebiasaan-kebiasaan (adat) sekalipun 
bertentangan dengan kebenaran.               

Menurut al-Qurtubi (W. 671 H), ulama-ulama ahlusunah 
menjelaskan bahwa kekuatan lafal-lafal yang terkandung dalam ayat 
ini menandakan batalnya taklid.125 Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa 
seseorang tidak boleh mengikuti apa yang disyariatkannya sendiri dan 
apa yang disyariatkan nenek moyangnya, sementara dihadapannya ada 
syariat Allah dan sunah Rasulullah saw., jika tidak demikian dia tidak 

122Abdul Rahmān Ibn Muhammad Ibn Khaldūn al-Hadhram³ (1332 M–1406 
M), Muqaddimah Ibn Khaldūn, Cet. V (Beirut: Dār al-Qalam, 1984), hlm. 83.

123Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazāl³ Abū Hamid, selanjutnya disebut 
al-Ghazālī, Ihyā ‘Ulūm al-Din, Jilid I, hlm. 14.

124Kata ‘ashabiyyah diartikan dengan fanatisme buta. Sifat fanatisme buta 
merugikan bagi kehidupan beragama. Sifat ini dibedakan dari ketaatan, karena 
ketaatan merupakan upaya untuk menampilkan arahan dan perilaku dalam 
kerangka penghayatan dan pengamalan ajaran agama. ‘ashabiyyah timbul dari 
keterkaitan emosional dengan tradisi keagamaan yang dipahaminya benar. Jika 
seorang telah fanatik buta terhadap agamanya, maka ia akan melakukan segala hal 
yang dapat membenarkan pemahamannya terhadap agama. Sikap fanatisme buta 
akan berdampak tidak harmonisnya hubungan sistem sosial karena jika ada orang 
yang menentangnya, maka ia akan melakukan hal yang dapat membahayakan jiwa 
manusia, seperti kekerasan antaragama, teroris, dan lain sebagainya. 

125Abū Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Anshārī al-Qurthubī, selanjutnya 
disebut al-Qurthubī, al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān, Jilid II (Kairo: Dār al-Sya’b, t.th.), 
hlm. 221.
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mengetahui sesuatu apa pun dan tidak mendapat petunjuk.126 Sementara 
menurut al-Syaukani dalam ayat tersebut terdapat celaan terhadap 
orang-orang muqallid, dan menyerukan kejahilan dan akidah mereka yang 
rusak yang tidak lagi mempunyai nilai.127 Senada dengan hal tersebut, 
Sayyid Quthub menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan adanya 
penyimpangan tentang perkara akidah yang diterimanya dari selain 
Allah, dan penyimpangan lain berupa taklid dan menukil sesuatu tanpa 
dipikirkan dan diselidiki.128 

Ayat-ayat tersebut sekalipun ditujukan untuk orang kafir, namun 
sekaligus sebagai ‘ibrah bagi orang-orang mukmin. Sebab taklid itu, 
antara satu dengan yang lainnya memiliki kesamaan model, sekalipun di 
dalamnya terdapat dosa yang berbeda-beda. Meskipun berbeda dari sisi 
kekafiran dan keimanan, namun persamaannya terletak pada sikapnya 
yang tidak bersandar pada hujjah agama. Oleh karena itu, dalil-dalil 
yang disajikan oleh ayat-ayat tersebut menunjukkan batilnya taklid 
tanpa hujjah dan dalil.

Hakikat taklid adalah kebodohan karena mengikuti secara membabi 
buta adat istiadat manusia yang bertentangan dengan syariat Islam 
serta mengikuti tokoh-tokoh adat yang menyesatkan. Kebanyakan 
sikap ghuluww dalam agama yang berlaku di tengah-tengah masyarakat 
berpangkal dari hal ini. Menurut al-Syathibi, taklid kepada seseorang 
semata-mata didasarkan pada keyakinan yang baik terhadapnya tanpa 
ada keterangan, dalil, dan hujjah. Perbuatan dan perkataan mereka 
kemudian dijadikan sebagai ibadah, itu semua merupakan kesesatan 
yang nyata. Oleh karena hal ini telah menyebabkan generasi muda 
Islam terjerumus ke dalam perbuatan bid’ah dalam agama.129 Fanatik 

126Al-Qurtubi, al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an, Jilid II, hlm. 213.
127Al-Syaukānī, Fath al-Qādir al-Jāmi Bayn Fanni al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 

‘Ilm al-Tafsīr, Jilid I, hlm. 167.
128Sayyid Quthub, Fī Zilāl al-Qur’ān, Jilid I, hlm. 155.
129Ibrāhim Ibn Musa al-Nakhmīy al-Qarnāthīy al-Mālikīy Ibnu Abī Ishāq 

Al-Syātibi, al-I’tisham, Jilid II, hlm. 182. Dalam kaitannya dengan hukum-hukum 
syariat, al-Syatibi mengelompokkan manusia menjadi tiga kelompok. Kelompok 
pertama, mereka yang dengan ilmu yang dimilikinya mampu menjadi mujtahid, 
maka baginya harus berijtihad dalam menentukan hukum. Kelompok kedua, 
tergolong dalam muqallid murni karena tidak memiliki ilmu yang bisa digunakan 
untuk memutuskan hukum dalam segala hal, baginya diperlukan pemandu 
yang membimbingnya. Kelompok ketiga, yang tergolong memahami dalil dan 
kedudukannya, namun tidak mencapai tingkat mujtahidin. Ia juga memiliki 
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terhadap seorang imam atau seorang alim tanpa memperdulikan 
yang lainnya, merupakan jenis perbuatan dari sekte Rafidhah. Mereka 
berlebih-lebihan dalam hal memosisikan para imam mereka, berta‘a¡¡ub 
terhadap mereka, hingga menganggap para imam itu bebas dari dosa, 
kecil maupun besar (ma’sh m), kemudian mendahulukan perkataan 
mereka daripada perkataan Rasulullah saw.

Fenomena taklid terjadi ketika terdapat satu kelompok yang 
mewajibkan dilaksanakannya satu model pemahaman keagamaan 
terhadap pengikutnya yang lemah secara intelektual. Taklid juga 
dapat terjadi manakala suatu kelompok keagamaan mengintimidasi 
pengikutnya akan suatu kesesatan atau kemurtadan manakala tidak 
diikutinya model pemahaman keagamaan pemimpinnya. Setiap 
pemimpin kelompok dan organisasi keagamaan, seharusnya tidak 
melakukan hal tersebut, karena hal itu akan semakin mematikan potensi 
kreativitas intelektual umat sebagaimana layaknya umat Islam abad 
klasik atau masa keemasan Islam. Setidaknya ada tiga dampak negatif 
yang muncul jika pemimpin komunitas berbasis agama menampilkan 
sikap tersebut. Pertama, tumbuh suburnya sikap fanatik umat yang 
berlebihan hingga menjurus kepada eksklusivisme ekstrem. Kedua, 
berpotensi melahirkan umat yang bodoh dan tidak kreatif secara 
intelektual. Ketiga, berpotensi bagi terpupuknya sikap mengagung-
agungkan seorang pemimpin layaknya dewa atau Tuhan, bahkan 
menyanggah pendapat pemimpin diklaim sebagai sesat dan murtad. 

Hal yang diperlukan saat ini adalah bagaimana umat dapat 
memanfaatkan potensi intelektualnya untuk belajar memahami, 
menafsirkan, mengamalkan, dan mendialogkan Islam. Setiap individu 
Muslim wajib berusaha untuk memahami Islam dan tidak terpaku pada 
satu jenis pemahaman keagamaan. Semangat berijtihad dan berdialog 
seharusnya disemarakkan, dan semangat taklid seharusnya dipadamkan 
karena akan membuahkan kesesatan. 

Islam sangat menghargai dan membuka kesempatan bagi siapa 
saja yang ingin menafsirkan dan merealisasikannya dalam kehidupan 
keseharian. Islam tidak membatasi seseorang untuk keinginan tersebut. 

pemahaman dalam mentarjih sumber-sumber yang rajih. Bila tarjihnya dianggap 
layak, maka dihukumi sebagai mujtahid dan jika tarjihnya tidak layak, dihukumi 
sebagaimana orang awam pada umumnya. Al-Syātibi, al-I’tisham, Jilid II, hlm. 
342–343.
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Di sinilah kemudian akan muncul satu makna penting bahwa Islam 
mengajak setiap individu untuk berproses dalam berupaya memahami 
dan merealisasikan Islam. Terdapat fase pencarian diri dan pencarian 
kebenaran dari waktu ke waktu. Dalam konteks ini, tidak ada tempat 
bagi sebuah stagnasi dan taklid dalam Islam. Setiap individu harus 
belajar dan mencoba menafsirkan Islam dalam kehidupan kesehariannya. 

 Adapun mengikuti para ulama yang berada di atas hidayah dan 
ilmu, tidak dilarang (QS Al-Anbiya’ [21]: 7). Mayoritas kaum muslimin, 
bahkan banyak dari kalangan penuntut ilmu, tidak mampu berijtihad 
dengan benar dan tidak mampu mengambil dasar-dasar ilmu agama 
dan kaidah-kaidah sunah nabi dengan cara yang benar. Oleh karena 
itu, mereka membutuhkan bimbingan seorang yang ahli dalam ilmu 
agama yakni para ulama. Bila tidak demikian, maka setiap orang akan 
menjadi imam bagi dirinya sendiri dan setiap orang akan membentuk 
kelompok tersendiri. Konsekuensinya, kelompok-kelompok tersebut 
akan berpecah sebanyak jumlah manusia. Dengan demikian, dapat 
dipahami bahwa mengikuti para ulama yang berada di atas petunjuk 
dan ilmu bukanlah termasuk taklid, sementara mengikuti mereka tanpa 
memahami dasar-dasar syar’i yang mereka perpegangi dikategorikan 
sebagai taklid. Hal ini senada dengan firman Allah Swt. dalam QS Al-
Anbiya’ [21]: 7.

Mempelajari agama tanpa bimbingan dan petunjuk ulama berarti 
mengambil ilmu dengan mempergunakan metode sendiri. Hal ini 
sangat rentan terhadap jebakan hawa nafsu, perasaan, dan kepentingan 
pribadi. Fenomena seperti ini banyak dijumpai dalam beragam bentuk 
dan modelnya. Bahkan ada juga di antara orang-orang seperti ini yang 
menjadi juru dakwah dan pembina kawula muda hanya karena memiliki 
popularitas dan pengetahuan umum yang membuat orang-orang awam 
tercengang. Di antara mereka ada yang mengetahui sejumlah masalah-
masalah syariat, namun tidak menguasai kaidah-kaidahnya, tidak 
mengerti tata cara memahaminya, tidak mengerti cara penerapan dan 
operasionalnya serta tidak mengerti metode ahli ilmu dalam mengupas 
persoalan-persoalan ilmiah berikut penerapannya di lapangan. 

Menurut Ibnu Khuwaiz Mindad al-Maliki, makna taqlid secara syar’i 
adalah merujuk kepada perkataan yang tidak ada hujjah (dalil) atas 
orang yang mengatakannya, dan makna ittiba’ yaitu mengikuti apa-apa 
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yang berdasarkan atas hujjah (dalil) yang tetap. Ittiba’ diperkenankan 
dalam agama, namun taqlid dilarang.130 Jadi, definisi taqlid adalah 
menerima pendapat orang lain tanpa dilandasi dalil.131 Kalau taklid 
tidak diperbolehkan, maka ittiba’ tidak dilarang. Bahkan ittiba’ kepada 
Rasulullah saw. diwajibkan dalam Al-Qur’an (QS Al-A’raf [7]: 3, QS 
Yusuf [12]: 108). 

Pada kedua ayat di atas Allah telah memerintahkan hamba-Nya 
untuk mengikuti apa yang telah diturunkan-Nya melalui perantara 
hamba-Nya, yakni Rasulullah Muhammad saw., dan Allah melarang kita 
untuk mengikuti perintah selain dari perintah-Nya. Oleh karena itu, 
hendaknya orang-orang yang taklid mengetahui sumber pengambilan 
hukum orang yang diikutinya dengan tujuan mengikuti ajaran Nabi 
saw. karena para ulama melaksanakan syariat atas dasar ilmu dan ittiba’.

Tidak memperhatikan dalil-dalil syar’i dan ta’a¡¡ub terhadap pendapat-
pendapat orang lain termasuk kejahilan yang menimpa banyak manusia. 
Mereka menganggap sesuatu itu baik dan benar sebagaimana ditentukan 
oleh imam atau pemimpin-pemimpin mereka tanpa merasa perlu untuk 
mengetahui sumbernya. Inilah yang telah terjadi pada orang-orang yang 
taklid buta terhadap mazhab. Hal ini disebabkan oleh ghuluww yakni sikap 
berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang memiliki keutamaan. Padahal 
para imam telah memperingatkan para pengikut mereka agar tidak 
bertaklid kepada mereka dan memerintahkan mereka untuk mengambil 
dari sunah sebagaimana para imam itu mengambilnya. 

Taklid merupakan salah satu yang menyebabkan kemunduran dan 
keterbelakangan umat. Di mana seseorang tidak mau berusaha secara 
sungguh-sungguh mengungkap kebenaran dengan upaya dan berusaha 
mengembangkan potensi besar yang dimiliki manusia berupa akal untuk 
dikembangkan dalam berpikir, merenung, bertafakur, sehingga bisa  
menemukan hakikat kebenaran. Anjuran untuk merenung, bertafakur 
dengan nalar sangat dianjurkan di dalam Al-Qur’an maupun hadis karena 
hal-hal tersebut merupakan kunci segala cahaya. Ketika taraf berpikir 
manusia mulai merosot, masyarakat semakin mengalami kesulitan untuk 
melakukan suatu pengkajian yang bersifat orisinal. Dalam situasi seperti 

130Yusuf Ibn Abd al-Bar al-Namrī, Jāmi’ al-Bayān al-‘Ilmi wa Fadhlihī, Jilid II 
(Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1398 H), hlm. 117.

131Yusuf Ibn Abd al-Bar al-Namrī, Jāmi’ al-Bayān al-‘Ilmi wa Fadhlihī, hlm. 117.
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ini masyarakat tidak punya pilihan lain kecuali mengambil pemikiran-
pemikiran yang sudah ditetapkan oleh para ulama sebelumnya baik dalam 
perkara politik, hukum, maupun perkara-perkara lainnya. 

Taklid adalah keterbelengguan akal pikiran sehingga kehilangan 
kebebasan berpikir antara lain disebabkan oleh pemaksaan penggunaan 
aliran atau mazhab tertentu oleh pihak penguasa atau khalifah, serta 
disebabkan atas dasar keterpakuan terhadap tekstual. Ketika akal yang 
merupakan karunia Allah Swt. tidak diperankan sesuai fungsinya, maka 
akan mematikan kreativitas (ijtihad) yang berujung pada hilangnya roh 
dalam berislam. Hal ini kemudian mengakibatkan kurang responsnya 
ajaran Islam terhadap perkembangan zaman yang semakin pesat. 
Kalaupun ada respons terhadap modernitas, maka hal itu ditampilkan 
dengan tidak berpijak kepada nilai-nilai luhur yang terdapat dalam ajaran 
Islam. Akibat keterbelengguan akal dan pikiran akan memunculkan 
salah satu  pendapat yang memandang bahwa pendapat para imam 
mazhab sepadan dengan nash Al-Qur’an dan sunah yang tidak bisa 
diubah dan digugat.

Taklid amat berbahaya bagi kehidupan umat karena dapat 
menimbulkan sikap jumud yang dapat membekukan peran akal 
sebagai aset untuk berpikir. Selain itu, taklid juga menciptakan sikap 
fanatisme kelompok yang dapat memecah belah umat dan menimbulkan 
perselisihan yang dilandasi oleh hawa nafsu. Dengan kata lain, apabila 
seseorang telah mencapai derajat taklid maka sesungguhnya dia telah 
menyimpang dari jalan keselamatan dan akan bersikap dan berperilaku 
ekstrem dalam kehidupannya, termasuk dalam kehidupan beragama. 
Selanjutnya, fanatisme yang berlebihan terhadap kelompok (ta‘a¡¡ub 
hizb³) berpotensi melahirkan berbagai bentuk sikap ekstrem yang pada 
gilirannya mendatangkan kerusakan dan malapetaka bagi kehidupan 
manusia secara keseluruhan. Salah satu dampak buruk dari sikap 
ta‘a¡¡ub dalam beragama yaitu menciptakan perpecahan internal bagi 
agama tertentu dan akan menjauhkan hubungan kemanusiaan antara 
yang satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan karena masing-masing 
kelompok mengunggulkan dirinya atas kelompok yang lain. Dalam 
pandangan Al-Qur’an kecenderungan kepada upaya memecah belah 
umat dianggap sebagai bagian dari mempersekutukan Allah Swt. (QS 
Ar-Rum [30]: 31–32). 



Bab 2 ---  Faktor Penyebab Munculnya Ekstremisme Beragama 81

Demikianlah taklid dapat membawa fanatisme buta yang 
mengakibatkan perpecahan. Perpecahan umat Islam dewasa ini 
menunjukkan kelemahannya dan menjadikan mereka tidak mampu 
menghadapi musuh-musuh mereka. Hal konkret yang mungkin 
diajukan dalam konteks ketakberdayaan umat Islam secara global adalah 
ketidakmampun membebaskan Muslim Palestina dari terorisme Negara 
Israel. Tidak adanya pertolongan umat Islam secara global terhadap 
muslimin Palestina merupakan salah satu sebab terpenting yang 
dapat memicu aksi-aksi ekstremisme atau aksi terorisme.132 Demikian 
menurut Wahbah al-Zuhayli.

B. Faktor Eksternal 
Sikap dan perilaku ekstrem dalam beragama disebabkan oleh beberapa 
hal. Di antaranya terkait dengan masalah personal, sosial, ekonomi, 
politik dan lain sebagainya. Sebab-sebab tersebut saling berkaitan, 
sehingga tidak seharusnya kita hanya memperhatikan satu sebab dengan 
mengabaikan sebab-sebab lainnya. 

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat 
menumbuhkembangkan ekstremisme dalam beragama. Masyarakat yang 
merasa teralienasi dengan lingkungannya, atau merasakan ketidakadilan 
sangat rentan terhadap perilaku ekstrem. Pengalaman seseorang 
dengan kepahitan hidup yang dialaminya, kegagalan dalam karier dan 
kerjanya, mengakibatkan perasaan diri terisolasi dari masyarakat. Hal 
ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan 
yang menyimpang dan anarkis. Jika hal ini terus berlangsung tanpa 
adanya pembinaan dan bimbingan yang tepat, orang tersebut akan 
melakukan perbuatan yang mengejutkan sebagai reaksi untuk sekadar 
menampakkan eksistensi dirinya. Tindakan anarkisme yang dilakukan 
seseorang memiliki akar internal secara instingtif. Sehingga, hal-hal di 
luar naluri (insting) manusia bisa memberikan stimulus (rangsangan) 
terhadap manusia untuk melakukan tindakan kekerasan.133

132Wahbah Al-Zuhayli, Qadhāyā al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu’āshir, hlm. 408. 
133Scott Applebly menyatakan bahwa kekerasan yang dilakukan seseorang 

khususnya yang dilakukan umat beragama mungkin saja terjadi ketika para 
pemimpin agama berhasil memanfaatkan argumentasi-argumentasi konfrontatif 
yang berbasis doktrin agama untuk memobilisasi kelompoknya melakukan 
kekerasan sebagai reaksi terhadap yang mereka anggap sebagai ketidakadilan dalam 
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Kesempatan politik juga mendorong tumbuhnya benih ekstremisme. 
Sistem politik demokrasi, yang membuka kebebasan bagi siapa pun 
untuk menyuarakan aspirasinya juga menjadi peluang besar bagi 
suburnya ekstremisme. Hal ini karena kebebasan yang dipahami belum 
terlembagakan sehingga tidak ada prosedur dan mekanisme yang jelas 
yang harus dijalani dalam mengekspresikan keyakinan atau doktrin 
yang diyakini. Selain itu, ekstremisme juga dapat timbul sebagai akibat 
rusaknya sistem pemerintahan, adanya kezaliman dan kesewenang-
wenangan terhadap hak-hak sekelompok rakyatnya. 

Demikian juga, perilaku ekstrem seseorang atau suatu kelompok 
kadang kala muncul sebagai akibat dari kesenjangan ekonomi. Satu 
golongan masyarakat yang dililit kemiskinan ataupun rasa terpinggirkan 
secara ekonomi, sementara sebagian masyarakat lainnya bergelimang 
dengan kekayaan, kenikmatan serta kemewahan.

Sistem kapitalisme yang sampai hari ini berkuasa berhasil 
menciptakan kesejahteraan dengan kemajuan tingkat produktivitas dan 
kecanggihan teknologi yang semakin tinggi, meskipun kesejahteraan 
tersebut tidak merata bagi seluruh lapisan masyarakat dunia. Hassan 
Hanafi (l. 1935 M) menggambarkan kapitalisme sebagai kediktatoran dan 
dominasi yang selalu bersekutu dengan feodalisme dan imprealisme.134 
Sebagai sistem ekonomi, kapitalisme yang diterapkan dunia Barat dinilai 
merusak dasar-dasar kebudayaan dan menyingkirkan mereka yang 
lemah secara ekonomi, di samping mampu berkuasa secara politik di 
level kebijakan negara. Persoalan yang paling mendasar dalam hubungan 
antarmanusia adalah masalah kesenjangan antara para konglomerat dan 
mereka yang betul-betul melarat. Bila keadaan demikian tidak segera 
dicarikan solusi yang dapat menghilangkan kesenjangan tersebut, tentu 
akan berakibat munculnya ketidakserasian dalam hubungan masyarakat. 
Bahkan berakibat pada penyimpangan perilaku manusia, termasuk pada 
sikap dan perilaku keberagamaan.

sebuah lingkungan struktural suatu masyarakat. Posisi pemimpin agama dalam 
masyarakat sangat dan menjadi pusat otoritas komunitasnya. Scott Applebly, The 
Ambivalence of The Sacred: Religion, Violence and Reconciliation, (Lanham, Maryland: 
Rowman and Littlefield Publishers Inc, 2000), hlm. 282. 

134A.H. Ridwan, Reformasi Intelektual Islam: Pemikiran Hassan Hanafi tentang 
Reaktualisasi Tradisi Keilmuan Islam (Yogyakarta: ITTAQA Press, 1998), hlm. 81. 
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Hassan Hanafi menegaskan bahwa kemiskinan, ketertindasan, 
dan keterbelakangan merupakan ancaman internal umat Islam. 
Kemiskinan ini tidak dapat dilepaskan dari sistem kapitalisme global 
yang dibangun di atas perilaku ekonomi bebas. Kapitalisme melahirkan 
dampak penindasan dan menumbuhkan nilai-nilai yang merusak 
serta menciptakan kelas-kelas sosial dan kesenjangan akses karena 
mengakibatkan terpusatnya otoritas kepada pemilik modal.135 Hal ini 
bertentangan dengan Islam yang menolak pemusatan modal kepada 
pihak-pihak tertentu, baik secara kolektif maupun secara individual. 
Dengan kata lain, Islam tidak hanya memprioritaskan pertumbuhan 
dan peningkatan ekonomi, tetapi juga memerintahkan pemerataan 
ekonomi yang melahirkan kesejahteraan bersama.

Ketidakberdayaan umat Islam terhadap hegemoni ekonomi 
kapitalisme Barat menyebabkan sebagian umat Islam melakukan 
resistensi atau perlawanan dengan bentuknya yang beragam. Perilaku 
keberagamaan yang ekstrem sering dimotivasi oleh persoalan-persoalan 
ekonomi ketimbang masalah agama. Oleh karena itu, perlu adanya 
peningkatan kesejahteraan dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, 
peningkatan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan.

 Dalam konteks politik, akar ekstremisme dalam agama Islam dapat 
ditelusuri dalam sejarah Islam klasik. Pada dekade-dekade awal abad 
pertama hijriah, ditemukan bahwa munculnya berbagai sikap ekstrem 
berhubungan dengan persoalan yang bersifat politis, baik langsung 
maupun tidak langsung. Para ekstremis politik telah menjadikan 
orang-orang yang tulus dalam menegakkan agama Allah sebagai korban 
keganasan pemikiran dan perilaku mereka. Tiga dari khulafā al-rāsyidūn, 
Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib terbunuh 
oleh tangan-tangan kelompok ekstremis. Khalifah keempat, Ali bin Abi 
Thalib dibunuh oleh kelompok Khawarij ekstremis yang membenarkan 
tindakan kekerasan dalam mengubah status quo.136 Tindakan kekerasan 
yang memiliki tujuan politik tidak dapat dilepaskan dari keyakinan 
keagamaan yang menganggap perbuatan mereka sejalan dengan perintah 
Tuhan yang tercatat dalam kitab suci. 

135A.H. Ridwan, Reformasi Intelektual Islam: Pemikiran Hassan Hanafi tentang 
Reaktualisasi Tradisi Keilmuan Islam, hlm. 80–81.

136Alwi Shihab (l. 1946 M), Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama, 
Cet. I (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 146–147. 
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Gerakan-gerakan seperti Khawarij,137 Syiah-ekstrem, gerakan 
kebatinan, dan lain sebagainya, merupakan gejala ekstremitas dalam 
Islam yang sebenarnya merupakan ungkapan sikap politik tertentu. 
Meskipun kemunculannya dipicu oleh persoalan-persoalan politik, 
tetapi gerakan-gerakan ekstrem klasik bekerja pada tataran akidah. 
Hal ini berbeda dengan gerakan ekstremisme Islam kontemporer 
yang merefleksikan ekstremitasnya pada tataran syariah. Selain itu, 
ekstremisme Islam kontemporer diasumsikan sebagai penentangan dan 
perlawanan terhadap modernitas dan sejumlah nilai-nilai sekularisme 
yang menyertainya.

Lemahnya sistem kontrol negara terhadap maraknya kejahatan 
dalam suatu wilayah juga menjadi pemicu munculnya aksi ekstremisme. 
Ketidaktegasan khalifah Usman bin Affan dalam memberlakukan 
hukuman terhadap pelaku kejahatan memberi ruang bebas kepada 
para ekstremis untuk bergerak sesuai keinginannya. Mereka telah 
kehilangan rasa kasih sayang dan moral keagamaan sehingga tidak 
segan membunuh khalifah Usman dalam keadaan sedang membaca 
Al-Qur’an.138

Selain itu, seiring dengan adanya era keterbukaan, dan semakin 
meningkatnya gairah keberagamaan di kalangan umat Islam, berbagai 
paham dan aliran keagamaan diperkenalkan dan dikembangkan dalam 

137Di antara indikator ekstremisme dalam pemikiran Khawarij adalah (1) 
mengafirkan orang Muslim disebabkan dosa besar dan memasukkannya ke dalam 
golongan orang-orang Kafir; (2) memberontak kepada pemerintahan yang bukan 
dari kelompok mereka, sekalipun yang memimpin para sahabatnya sebagaimana 
yang dilakukan oleh pencetus kelompok ini; (3) memerangi kaum muslimin 
yang bukan dari kelompok mereka dan bermuamalah bersama mereka seperti 
bermuamalah dengan orang Kafir serta menghalalkan darah dan harta mereka; 
(4) memalingkan dalil-dalil yang berkaitan dengan amar ma’ruf nahi munkar 
kepada amalan pemberontakan dan penggulingan pemerintahan dan memerangi 
orang yang berbeda dengan mereka; (5) diikuti oleh kebanyakan para pemuda 
belia yang dangkal keilmuan agamanya; (6) memiliki sikap berlebihan di dalam 
beragama bersamaan dengan tampaknya tanda-tanda ibadah secara lahir seperti 
salat, puasa, zuhud, dan wara’; (6) memerangi dan membunuh orang Muslim, 
akan tetapi  membiarkan orang-orang kafir dan musyrik. Lebih lanjut tentang 
aliran Khawarij, lihat Abdul Qahir bin Thāhir Ibn Muhammad al-Bagdādi (W. 
429 H), Al-Farqu Bayn al-Firaq wa Bayānu al-Firqat al-Nājiyah, Cet. II (Beirut: Dār 
al-Afāq al-Jadīdah, 1977), hlm. 79–86. Dan Muhammad Ibn Abd al-Karīm Ibn 
Abī Bakr Ahmad Al-Syihristāni (474 H–548 H), Al-Milal Wa al-Nihal (Beirut: Dār 
al-Ma’rifah, 1404), hlm. 132–137. 

138Wahbah Al-Zuhayli, Qadāyā al-Fiqh wa al-Fikr al-Muāshir, hlm. 405. 
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masyarakat. Dengan kebebasan itu mereka memanfaatkannya untuk 
menyebarluaskan pemikiran dan keyakinan, termasuk pemikiran 
dan keyakinan yang berbeda dari mainstream. Di antara pemikiran 
yang beragam tersebut ada yang cenderung ketat dan tekstual dalam 
memahami Al-Qur’an dan Hadis, dan ada yang terlalu longgar bahkan 
cenderung liberal. Adanya perbedaan kecenderungan dan pendekatan 
dalam memahami doktrin agama, mengakibatkan ketegangan antara 
keduanya bahkan tidak jarang berakhir dengan benturan fisik. 
Sistem politik demokratis yang belum memiliki kemapanan dalam 
pelembagaan kebebasan berpotensi menciptakan sikap dan perilaku 
ekstrem, terkhusus dalam hubungannya dengan interaksi keberagamaan 
masyarakat yang beragam. Ekstremisme agama dengan segala 
bentuknya, baik yang terlalu ketat maupun yang terlalu longgar akan 
semakin menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam yang sesungguhnya.

Dalam konteks politik global, sebab tumbuh dan berkembangnya 
ekstremisme keberagamaan tidak terlepas dari memburuknya stabilitas 
sosial politik negara-negara Muslim yang secara kuat diasumsikan 
akibat dari dominasi kekuatan global. Intervensi dunia luar (baca: dunia 
Barat) terhadap negara-negara berpenduduk Muslim memantik dan 
mengakarkan aksi-aksi ekstremisme yang berlabelkan agama. Contoh 
yang dapat dikemukakan secara gamblang terkait dengan hal ini di 
antaranya ekstremisme dan terorisme internasional muncul sebagai 
akibat dari penjajahan Israel terhadap Timur Tengah, penjajahan 
Rusia terhadap Afghanistan, penyerangan Amerika terhadap Irak. 
Dengan kata lain, ekstremisme agama itu muncul selain terkait dengan 
problematika internal umat, juga terkait dengan hegemoni negara lain 
melalui penjajahan, kesemena-menaan, dan ketidakadilan. Dengan 
demikian, terjadinya penyimpangan dan ketimpangan sosial yang 
merugikan komunitas Muslim mengakibatkan munculnya gerakan 
ekstremisme yang ditopang oleh sentimen keagamaan. Dengan kata lain, 
kebijakan politik internasional yang tidak memihak pada terciptanya 
kesejahteraan dan kemakmuran global merupakan sebab, sedangkan 
aksi-aksi ekstremisme adalah akibat.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]
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Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling unik dan paling 
sempurna di muka bumi ini karena Allah Swt. telah membekali manusia 
dengan akal yang membedakannya dengan makhluk-makhluk lainnya. 
Dengan akalnya manusia bisa membedakan antara yang hak dan yang 
batil, antara yang layak dan tidak layak dilakukan. Seseorang yang tidak 
mempunyai pengetahuan hukum agama pun dengan bekal akal dan hati 
nuraninya bisa merasakan dan membedakan antara yang benar dan yang 
salah, karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. 

Manusia dan hewan memiliki kesamaan dalam kepemilikan 
beberapa jenis insting, antara lain insting mementingkan diri sendiri, 
insting seksual, dan insting sosial (cenderung selalu ingin berkelompok 
dan kembali kepada kelompok). Manusia memiliki insting yang tidak 
dimiliki oleh hewan sekaligus membedakannya dari hewan, yaitu insting 
keagamaan (religious instinct).139 Setiap manusia mempunyai keunikan 
tersendiri sehingga antara manusia yang satu dengan yang lainnya 
tidak pernah ada yang sama, baik dalam segi fisik ataupun kejiwaannya. 
Salah satu keunikan fisik manusia adalah perbedaannya dari sidik jari 
yang dimilikinya. Demikian juga unik secara mental dan kejiwaannya, 

139R. Paryana Suryadipura, Manusia dengan Atomnya dalam Keadaan Sehat dan 
Sakit: Antropobiologi Berdasarkan Atomfisika, Cet. I (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 
hlm. 241. 
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sehingga setiap manusia mempunyai karakter yang unik yang berbeda 
dari yang lainnya.

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki dua unsur, 
yaitu unsur-unsur rohani dan unsur jasmani. Kedua unsur ini berjalan 
secara seimbang dan saling terkait antara satu dengan unsur yang lain. 
Manusia adalah unitas yaitu jiwa dan raga merupakan suatu kesatuan 
yang tak terpisahkan dalam bentuk dan perbuatan. Jika jiwa terpisah 
dari raga, maka sebutan manusia tidak dapat dipakai dalam arti manusia 
yang hidup. Jika manusia berbuat, bukan hanya raganya saja yang 
berbuat atau jiwanya saja, melainkan keduanya sekaligus. Secara lahiriah 
memang raganya yang tampak melakukan perbuatan, tetapi perbuatan 
raga ini didorong dan dikendalikan oleh jiwa.

Kedua unsur yang terdapat dalam diri manusia harus berjalan 
seimbang. Apabila manusia hanya menitikberatkan pada pemenuhan 
kebutuhan rohani, maka ia akan terjerumus dan tenggelam dalam 
kehidupan spiritualistis, karena kepentingan jasmani menjadi 
terabaikan. Demikian sebaliknya, jika perhatian terlalu dikonsentrasikan 
pada hal-hal atau kebutuhan jasmani atau badaniah saja, manusia 
cenderung ke arah kehidupan yang meterialistis dan positivistis. Al-
Qur’an memberikan hudan kepada manusia, yaitu mengajarkan agar 
adanya keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan unsur-unsur 
tersebut. 

Dalam Al-Qur’an terdapat beberapa kata yang menunjuk kepada 
arti manusia, yaitu insan, basyar, dan bani Adam. Kata basyar terambil dari 
akar kata yang pada mulanya berarti “penampakan sesuatu yang baik 
dan indah”. Dari akar kata yang sama lahir kata basyarah yang berarti 
kulit. Manusia disebut basyar karena kulitnya tampak jelas, berbeda jauh 
dari kulit hewan. Di bagian lain dari Al-Qur’an disebutkan bahwa kata 
basyar digunakan untuk menunjukkan proses kejadian manusia yang 
melalui tahap-tahap sehingga mencapai kedewasaan. Di sini tampak 
bahwa kata basyar dikaitkan dengan kedewasaan dalam kehidupan 
manusia yang menjadikannya mampu memikul tanggung jawab, sebab 
itu pula tugas kekhalifahan dipikulkan kepada basyar seperti dijelaskan 
dalam QS Al-Hijr [15]:  28–29. Manusia adalah makhluk fungsional dan 
bertanggung jawab. Artinya manusia berfungsi terhadap diri pribadinya, 
berfungsi terhadap masyarakat, berfungsi terhadap lingkungan, dan 
berfungsi terhadap Allah Sang Pencipta Manusia. 
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Al-Qur’an menggunakan kata ini sebanyak 36 kali dalam bentuk 
tunggal dan sekali dalam bentuk mutsanna (dual) untuk menunjuk 
manusia dari sudut lahiriah serta persamaannya dengan manusia 
seluruhnya, sebagaimana Nabi Muhammad saw. diperintahkan untuk 
menyampaikan dirinya sebagai basyar seperti yang terungkap QS Al-
Kahf [18]: 110.

Sementara kata insan terambil dari akar kata uns yang berarti jinak, 
harmonis, dan tampak. Pendapat ini jika dilihat dari sudut pandang Al-
Qur’an lebih tepat dibanding dengan pendapat yang meyakini bahwa 
kata insan terambil dari kata nasiya (lupa, lalai). Kata insan digunakan Al-
Qur’an untuk menunjuk kepada manusia dengan seluruh totalitasnya. 
Jiwa dan raga, psikis dan fisik, manusia yang berbeda antara seseorang 
dengan yang lainnya. Dalam Al-Qur’an kata insan sering juga dihadapkan 
dengan kata jin atau jan, yaitu makhluk yang tidak tampak. 

Dalam Al-Qur’an manusia disebut sebagai makhluk yang amat 
terpuji sekaligus sebagai makhluk yang amat tercela. Hal itu ditegaskan 
dalam berbagai ayat, bahkan ada pula yang ditegaskan dalam satu ayat. 
Akan tetapi, itu tidak berarti manusia dipuji dan dicela dalam waktu 
yang bersamaan, melainkan berarti bahwa dengan fitrah yang telah 
dipersiapkan baginya manusia dapat menjadi makhluk yang sempurna 
dan dapat pula menjadi makhluk yang serba kurang. Manusia berkali-
kali diangkat derajatnya, berulang kali pula direndahkan. Manusia 
dinobatkan jauh mengungguli bumi dan bahkan para malaikat. Namun, 
manusia juga mungkin tidak lebih berarti dibandingkan dengan setan 
terkutuk dan binatang sekalipun. Manusia dihargai sebagai makhluk 
yang mampu menaklukkan alam, namun bisa juga merosot menjadi 
makhluk yang rendah dari segala yang rendah. Oleh karena itu, makhluk 
manusia sendirilah yang harus menetapkan sikap dan menentukan 
nasib sendiri.

A. Manusia Makhluk yang Lemah (Dha‘īfan)
 berakar dari huruf dha, ’ain, dan fā yang memiliki dua arti yang 

asli. Pertama, berarti kebalikan dari kekuatan, sakit atau kekuatan 
dan kesehatannya hilang. Kedua, berarti menunjukkan bertambahnya 
sesuatu dari jenisnya sendiri. Dari arti pertama terderivasi makna 
rajulun «a‘īfun wa qaumum dhu‘afā dan dhi‘āf. Sementara arti kedua 
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mengimplikasikan makna penggandaan sesuatu menjadi dua dan 
berlipat gandanya sesuatu menjadi banyak.140 Dalam hadis dikatakan 
bahwa: “ ”.141

 (kelemahan) adakalanya terjadi pada keadaan, tubuh, ataupun 
pada jiwa dan akal (QS Al-Anfal [8]: 66, QS Al-Qasas [28]: 5). Al-Khalil 
mengatakan  (dengan dhammah) berarti lemah badan, dan  
(dengan fathah) berarti lemah akal dan pikiran.142 Adapun kata  
yang digunakan tiga kali pada ayat 54 Surah Ar-Rūm memiliki makna 
yang bervariasi.  yang pertama berarti nutfah (mani) dan tanah, 

 yang kedua berarti kelemahan yang dimiliki oleh janin dan seorang 
bayi. Sementara  yang ketiga berarti keadaan lemah yang dirasakan 
oleh orang tua yang sudah uzur. Demikian juga  yang disebut dua 
kali pada ayat yang sama juga menunjuk kepada maksud yang berbeda. 

 pada yang pertama menunjuk kepada kekuatan seorang bayi berupa 
kemampuan bergerak dan menyusu, menyatakan dan menghilangkan 
perasaan sakitnya dengan cara menangis. Adapun  pada penyebutan 
kedua menunjuk kepada arti kekuatan pada masa dewasa.143

 adalah mashdar yang menunjuk kepada penggandaan atau 
pelipatgandaan dalam bentuk nominal atau bilangan yang jamaknya 
adalah . Sementara  adalah ta’kid bagi  (QS Saba’ [34]: 
37, Ali ‘Imran [3]: 130). 

Manusia diciptakan Allah di antara dua sifat, yaitu antara 
kelemahan dan kemuliaan. Kita harus menyadari bahwa kita diciptakan 
dengan segala keterbatasan, baik fisik maupun pikiran. Manusia 
diberikan kelemahan agar lebih waspada dalam bertindak, tidak 
takabur, dan selalu merasa memerlukan pertolongan Allah dalam 
kehidupannya. Manusia diberikan berbagai kemuliaan dan potensi 
yang dahsyat untuk menundukkan alam, tetapi kelemahan pada dirinya 
akan menyadarkan bahwa manusia selamanya memerlukan Allah Swt. 
(QS An-Nisa’ [4]: 28).

140Abū Husayn Ahmad Ibn Fāris Ibn Zakariyā, Mu’jam Maqāyis fi al-Lugah, 
hlm. 599. 

141Ibrahim Musțafa, Ahmad al-Zayāt, Hāmid Abd al-Qādir, Muhammad al-
Najjār, al-Mu’jam al-Wasīț, Jilid I (t.t: Dār al-Da’wah, t.th), hlm. 450.

142Al-Ragib al-Așfahānī, Mu’jam Mufradāt Alfāzh al-Qur’ān (Beirut-Lebanon: 
Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 304.

143Al-R±gib al-Ișfahānī, Mu’jam Mufradāt Alfāzh Al-Qur’an, hlm. 304.
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Di antara potensi negatif yang mencirikan kelemahan-kelemahan 
manusia: pertama, manusia berpotensi untuk terjerumus ke dalam 
godaan hawa nafsu dan godaan setan, seperti godaan setan yang 
dilancarkan kepada Adam dan Hawa, sehingga keduanya melupakan 
peringatan Tuhan untuk tidak mendekati pohon yang terlarang (QS 
Taha [20]: 120–121). Kedua, banyak masalah yang tidak bisa dijangkau 
oleh pikiran manusia, khususnya menyangkut diri, masa depan, serta 
banyak hal menyangkut hakikat manusia.144 Mengetahui kelemahan 
akan menjadi kontrol bagi manusia dalam berucap dan bertindak. Jika 
manusia tidak mampu mengenali kelemahan dirinya akan berakibat fatal 
karena akan menghantarkannya pada kesengsaraan dunia dan akhirat. 

Sebenarnya kelemahan-kelemahan manusia dapat diantisipasi, 
dihindari, dan diperbaiki. Hal ini tergantung kepada kemampuan 
manusia dalam mengelola akal dan nafsunya yang membutuhkan usaha 
keras supaya berada pada jalur yang diridai Allah. Hal ini kemudian yang 
membedakan manusia dengan malaikat dan iblis. Semua sifat-sifat yang 
menjadi titik lemah negatif manusia melekat pada diri semua manusia, 
tidak hanya dimiliki oleh umat Muslim meskipun semua keterangan 
itu berasal dari Al-Qur’an (QS Hud [11]: 9).

Dalam QS An-Nisa’ [4]: 9, Allah mengingatkan manusia, 
khususnya orangtua agar memperhatikan generasi setelahnya dan 
tidak meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah. Kelemahan 
yang dimaksud meliputi lemah dalam masalah keimanan, lemah 
dalam masalah pemahaman agama ataupun lemah dalam hal ibadah 
dan akhlak, dan lemah dalam masalah ekonomi. Orangtua seharusnya 
menjaga mereka agar tetap memiliki jiwa dan mental yang kokoh, 
fisik yang kuat untuk bertahan dalam keadaan paling sulit sekalipun 
dan melanjutkan perjuangan hidup dan dakwah para nabi dan rasul. 
Para orangtua bertanggung jawab jika kelemahan-kelemahan ini 
mengakibatkan anak-anaknya jauh dari Allah Swt.

144Kelemahan manusia dalam hal ketidaktahuannya tentang hakikat kehidupan 
tergambar dalam beberapa hal. Pertama, manusia tidak mengetahui segala sesuatu, 
yang mereka ketahui hanyalah fenomena kehidupan duniawi (QS Ar-Rum [30]: 
6–7). Kedua, manusia tidak mengetahui hakikat roh (QS Al-Isra’ [17]: 85). Ketiga, 
manusia tidak mengetahui di daerah mana ia mati (QS Luqman [31]: 34). Keempat, 
manusia tidak mengetahui mana yang lebih banyak memberi manfaat baginya di 
antara ayah ibunya atau anak-anaknya. Kelima, manusia terkadang menyenangi 
sesuatu yang sebenarnya hal tersebut jelek baginya (QS Al-Baqarah [2]: 216).
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B. Manusia Bersifat Tergesa-gesa (‘Ajūlan)
‘Ajūl berarti mengharapkan sesuatu yang belum sampai waktunya. Oleh 
karenanya, ‘ajūl juga berarti sifat tergesa-gesa, buru-buru, melakukan 
secara cepat karena dorongan nafsu dan tanpa perhitungan, tidak 
sabaran dan mengharap sesuatu secara instan. ’Ajalah adalah melakukan 
sebuah perbuatan dengan terburu-buru. Sebagai lawan kata ‘ajalah, 
ta’nī dan ta£abba yang bermakna berdiam dan menimbang seluruh sisi 
pekerjaan. Terdapat perbedaan antara ‘ajalah (terburu-buru) dan sur’ah 
(mengerjakan tepat pada waktunya). Sur’ah adalah ketika manusia telah 
menyiapkan pelbagai pendahuluan dan syarat-syarat yang diperlukan, 
ia tidak menyia-nyiakan kesempatan dan mengerjakan pekerjaan yang 
dibebankan kepadanya. Al-Raghib al-Asfahn³ (W. 502 H/1109 M), 
menyatakan bahwa sumber ketergesa-gesaan adalah hawa nafsu dan 
memandang hal ini sebagai dalil atas pelarangannya dalam Al-Qur’an.145 
Seorang manusia terkadang meminta menyegerakan sesuatu karena 
dianggapnya baik, padahal bagi Allah sesuatu itu tidak baik. Itulah juga 
sebabnya al-ajalah dikatakan bersumber dari setan.146

Manusia dengan segala harapan dan ekspektasinya melakukan 
sesuatu dengan penuh ketergesaan (QS Al-Isra’ [17]: 11; QS Al-Anbiya’ 
21: 37). Allah Swt. senantiasa mengajarkan kepada manusia untuk 
melakukan sesuatu dengan melalui proses. Firman Allah  
menegaskan adanya proses atau pentahapan dalam penciptaan Allah. 
Kata “fa yakūnu” mengandung masa istiqbāl atau yang akan datang 
sehingga mafhumnya adalah bahwa segala sesuatu yang tercipta juga 
membutuhkan waktu untuk terjadi. Meskipun Allah Swt. Maha 
Kuasa mengadakan ciptaan-Nya secara langsung, namun Allah ingin 
menekankan kepada prosesnya yang patut diketahui dan dihayati oleh 
makhluk-Nya terutama manusia. Proses atau pentahapan merupakan 
sunnatullah yang harus disikapi dengan penuh kesabaran. Melakukan 
sesuatu dengan proses dan perlahan dapat menghantarkan kepada 
keberhasilan karena hal itu datang dari Allah, sedangkan ketergesaan 
yang didasari nafsu dan tidak penuh pertimbangan membawa manusia 
pada kehinaan dan keburukan karena ketergesa-gesaan itu berasal dari 

145Al-Ragib al-Așfahānī, Mu’jam Mufradāt Alfā§ al-Qur’ān, hlm. 334.
146Abū al-Qāsim al-Husayn Ibn Muhammad, al-Mufradāt fī Gharīb Al-Qur’an, 

Jilid I (Lebanon: Dār al-Ma’rifah, t.th.), hlm. 323. 
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setan. Manusia dengan sifat ketergesa-gesaannya meminta disegerakan 
siksaan Allah sebagaimana manusia meminta disegerakan nikmat yang 
diinginkan. Allah menegaskan jika seandainya siksaan yang diminta 
itu disegerakan, niscaya manusia akan hancur semuanya (QS Yunus 
[11]: 11).

Dalam konteks keberagamaan, tergesa-gesa dalam menjatuhkan 
vonis hukum terhadap suatu masalah, peristiwa, berita atau suatu 
pendapat tertentu yang belum diselami dengan baik merupakan 
bagian dari tanda-tanda ekstremisme. Misalnya, menghukumi 
seseorang sebagai ahli bid’ah dengan hanya berdasar pada indikator 
atau gejala-gejala lahiriah saja. Begitu pula sikap tergesa-gesa dalam 
menjatuhkan hukum takf³r (mengafirkan), tafs³q (memvonis fasik), 
tabd³’ (membidahkan), dan ta«l³l (mengatakan sesat) kepada sesama 
Muslim tanpa arahan dan bimbingan ulama yang kompeten merupakan 
salah satu fenomena sikap ekstrem dalam beragama. Begitupun juga, 
sifat tergesa-gesa seharusnya dihindari dalam memberikan fatwa. Imam 
Malik menegaskan bahwa tergesa-gesa dalam berfatwa adalah suatu 
kebodohan dan celaan.147 

Demikian juga dalam menjalani aktivitas dakwah semestinya tidak 
berorientasi hasil secara berlebihan. Sejumlah syarat dan prasyarat 
seharusnya dipenuhi, di antaranya memahami dengan baik ilmu tentang 
apa yang didakwahkan, cara berdakwah dan cara menyampaikannya, 
serta pengetahuan tentang keadaan orang yang didakwahi dan lain 
sebagainya. Dakwah membutuhkan kesabaran yang tinggi karena 
mengubah orang yang berbeda pemahaman membutuhkan proses dan 
tahapan yang matang, sebagaimana Allah mensyariatkan keharaman 
khamr (minuman keras) dengan melewati beberapa tahapan.

C. Manusia Suka Berkeluh Kesah (Halū‘an)
Ayat ini menyebut sifat negatif manusia dengan mengaitkannya dengan 
kenikmatan. Setiap manusia pernah merasakan dan menyatakan 
keluh kesah. Mengeluh mengindikasikan bahwa seseorang tidak siap 
menghadapi keadaan atau masalah yang sedang terjadi. Mengeluh yang 
berlebihan akan mendatangkan murka Allah Swt. karena segala yang 

147Al-Husayn Ibn Mas’ūd al-Bagawī (433 H–516 H), Syarh al-Sunnah, Jilid I, 
Cet. II (Damsyiq-Beirut: al-Maktab al-Islāmīy, 1983), hlm. 306. 
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terjadi, baik atau buruk pada dasarnya terjadi atas izin-Nya. Seolah-olah 
orang yang mengeluh itu tidak menerima dan tidak rida pada apa yang 
Allah telah tetapkan dan tidak melihat sisi baik dari sesuatu. Manusia yang 
bersikap arif dan penuh kebijaksanaan meyakini bahwa dalam sesuatu 
yang buruk yang menimpa manusia di dalamnya terdapat kebaikan, 
seminimal apa pun itu. Ditegaskan dalam Al-Qur’an bahwa Allah tidak 
membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS 
Al-Baqarah [2]: 286; QS. Al-Qamar [54]: 49). Apalagi penderitaan dan 
kesusahan hidup bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah Swt. untuk 
mengukur kadar keimanan seseorang yang apabila lulus, maka ia akan 
naik ke derajat keimanan yang lebih tinggi. 

Keluhan adalah segala ucapan yang timbul karena adanya kesusahan 
(kepedihan dan sebagainya). Keluhan adalah ekspresi kekecewaan 
terhadap terjadinya suatu realitas yang tidak sesuai dengan harapan atau 
keinginan. Keluh kesah adalah reaksi spontan dari ketidakmampuan diri 
menghadapi nasib yang menimpa, dan sering kali melahirkan kekesalan 
dengan pihak-pihak yang terkait maupun yang tidak terkait. Keluh kesah 
bukan solusi terhadap masalah yang dihadapi, bahkan menjadikan 
seseorang cenderung menyalahkan orang lain dan mengerdilkan diri 
sendiri. Jika keluh kesah menjadi kebiasaan akan berujung kepada 
situasi stres atau gangguan saraf. Jika kebiasaan itu dibiarkan lambat 
laun berubah menjadi karakter yang sulit dihapus dari diri seseorang. 
Suka mengeluh berarti melepaskan energi dan aura negatif ke alam 
semesta, kemudian memantul kembali kepada diri manusia itu sendiri. 

Sesungguhnya segala kekhawatiran dan ketakutan yang berujung 
pada munculnya berbagai keluhan-keluhan adalah bukti masih 
rendahnya tingkat keyakinan dan keimanan kepada Allah, keyakinan 
akan qadh±’ dan qadar Allah dan masih rendahnya rasa tawakal manusia 
kepada Allah. Rendahnya keyakinan akan kemahasempurnaan rencana 
Allah berbuntut ketakutan akan apa yang terjadi pada diri sendiri 
(QS At-Talaq [65]: 2–3). Oleh karena itu, keluh kesah yang baik dan 
seharusnya dilakukan oleh orang-orang beriman adalah keluh kesah 
kepada Allah Swt. yang direfleksikan dengan banyak ibadah dan doa 
kepada Allah. Allah Maha Mendengar dan memperhatikan keluh kesah 
hamba-hamba-Nya kemudian memberikan jalan keluar. Terkadang 
Allah malah senang dan membiarkan hamba-Nya berkeluh kesah dalam 
waktu yang lama melalui doa-doa yang dilantunkan di malam-malam 
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hari dengan merintih dan menangis. Berkeluh kesah di hadapan Allah, 
selain bernilai ibadah dan memberi ketenangan juga akan mendatangkan 
solusi atau jalan keluar yang tidak terduga-duga.

D. Manusia Suka Membantah (Aktsara Jadalan)
 berakar dari huruf jim, dāl, dan lām berarti penunjukan hukum 

terhadap sesuatu secara panjang lebar atau memperpanjang perdebatan 
dan/atau mengulang perkataan secara panjang lebar.148

Dari sekian banyak makhluk Allah, hanya makhluk manusia 
yang terbebani dengan tugas yang amat berat yaitu menjadi khalifah 
yang memakmurkan bumi. Akibat dari amanah yang diembannya itu, 
manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah terkait 
pelaksanaan misi ibadah dan kekhalifahan itu ditegakkan. Dalam 
menjalankan misi sucinya, manusia dilengkapi dengan indra yang 
memungkinkan ia melaksanakan tugas-tugasnya dengan sempurna. 
Kenyataannya, manusia tidak selamanya menunjukkan ketaatan kepada 
Sang Pemberi amanat, melainkan manusia sering kali membantah dan 
menentang tugas-tugas yang dipikulkan kepadanya sebagaimana dalam 
QS Al-Kahf [18]: 53–54.

Term aktsara syay’in jadalan (yang paling banyak membantah) 
mengesankan bahwa ada makhluk lain yang juga memiliki sifat yang 
sama, namun manusialah yang paling banyak pembantahannya, secara 
kualitas dan kuantitas, meskipun perumpamaan tentang kehancuran 
manusia pembantah berulang kali disampaikan kepada manusia. 
Sejatinya, banyaknya perumpamaan yang dibuat Allah dalam Al-Qur’an 
itu menjadi nasihat dan peringatan sehingga manusia menyadari 
sepenuhnya akibat-akibatnya. Namun, karakter buruk manusia 
mendorongnya untuk tidak mengambil pelajaran dari perumpamaan 
malah melecehkan dan membantahnya.

Membantah yang merupakan karakter manusia kemungkinan karena 
manusia memiliki akal dan nafsu. Setiap akal dan nafsu pada dasarnya 
menginginkan arah tertentu sesuai kemauannya. Namun, selain akal dan 
nafsu, manusia juga dikaruniai hati. Akal untuk mengarahkan keinginan, 
nafsu untuk memperkuatnya dan hati untuk merenungi, mengarahkan 

148Abu Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariya, Mu’jam Maqāyis al-Lugah, hlm. 
205. 
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dan menentukan baik buruknya. Kalau hanya akal dan nafsu tanpa 
melibatkan hati maka yang terjadi adalah manusia akan senantiasa 
mengikuti segala keinginan yang belum jelas kebaikan dan keburukannya. 
Oleh karena itu, Allah memberikan rambu-rambu-Nya agar keinginan 
tersebut tidak mengarah pada keburukan dan kesesatan. Maka jika 
keinginan manusia berbenturan dengan kehendak Allah, maka manusia 
menghindari sifat membantah dan kembali mematuhi ajaran-Nya.

E. Manusia Bersifat Kikir (Qatūran)
Dalam Al-Qur’an, term yang mewakili sifat kikir manusia yaitu 
qatara, al-syuhh, dan al-bukhl.  berakar dari huruf qaf, ta, dan ra 
yang menunjuk kepada makna pengumpulan dan penyempitan. 
Makna inilah yang dikandung oleh ayat 67 Surah Al-Furqan 

. Dari makna ini rumah 
burung disebut  karena keadaannya yang sempit dan terkumpul di 
dalamnya banyak burung.149 Dalam al-Mu’jam al-Wasīth, qatara berarti 
sempit kehidupannya, atau sengaja mempersempit nafkahnya atau 
pembelanjaannya, dan/atau kikir.150 Atau qatara berarti menyedikitkan 
nafkah, lawan dari al-isrāf (berfoya-foya). Al-Muqtir berarti fakir.151

 berakar kata dari huruf syin dan ha, yang arti dasarnya 
adalah melarang, yakni larangan yang disertai dengan hasrat ambisi 
mengalahkan pihak lain. Dari sini kemudian  berarti sifat kikir yang 
disertai dengan ambisi.152 Dalam Mu’jam al-Wasith,  berarti menjadi 
sedikit dan menjadi sulit, kikir, dan ambisi.  berarti  
(sangat kikir).153 Menurut al-Ghazali, al-bakhīl adalah orang yang kikir 
terhadap hartanya sendiri, sedangkan al-syahīh adalah orang yang kikir 
terhadap sesuatu yang tidak dimilikinya atau yang bukan haknya.154

Sementara bukhl dalam bahasa Arab berarti mencegah, menahan, 
dan tidak membelanjakan. Sebagian orang menyebut batasan kikir itu 

149Abū Husain Ahmad Fāris Ibn Zakariyā, Mu’jam Maqāyis al-Lugah, hlm. 873.
150Ibrāhim Mustāfā (1863 M–1927 M) dkk., al-Mu’jam al-Wasīth, Jilid I, hlm. 714. 
151Al-Rāghib al-Ashfahāniy, Mu’jam Mufradat Alfazd Al-Qur’an, hlm. 407. 
152Abū Husayn Ahmad Fāris Ibn Zakariyā, Mu’jam aqāyis al-Lugah, hlm. 522. 

Lihat juga Al-Raghib al-Ashfahaniy, Mu’jam Mufradāt Alfāzd Al-qur’ān, hlm. 626.
153Ibrāhim Musthāfā, dkk., al-Mu’jam al-Wasīth, Jilid 1, hlm. 474.
154Muhammad Ibn Muhammad al-Gazālī Abū Hāmid, Ihyā Ulūm al-Dīn, Jilid 

III, hlm. 194. 
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tidak membelanjakan hal-hal yang wajib. Artinya, seorang yang kikir itu 
tidak membayar dan mengeluarkan hartanya untuk hal-hal yang wajib 
baginya. Sebagian lain menyebut kikir adalah sulit memberi dan sulit 
mengeluarkan harta. Imam Ghazali mendefinisikan kekikiran dengan 
tidak mengeluarkan harta untuk memelihara kepentingan agama, 
sehingga orang yang tidak berzakat dan bersedekah termasuk orang 
kikir. Demikian juga orang yang menahan hartanya di tempat yang 
semestinya dikeluarkan, demi untuk menjaga kehormatan seseorang 
juga dianggap sebagai orang kikir. Oleh karena menjaga agama dan 
kehormatan lebih utama dari menjaga harta, meskipun pemeliharaan 
terhadap harta benda juga menjadi bagian dari tujuan syariat itu 
sendiri.155 Dengan kata lain, kikir dalam konteks harta atau kekayaan 
berarti sesuatu yang harus dibelanjakan atau dikeluarkan di tempat 
dan tujuan tertentu. Membelanjakan uang dan harta di tempat yang 
tidak tepat dengan ukuran yang juga tidak tepat merupakan isrāf dan 
penghambur-hamburan dan tidak mengeluarkan uang atau kekayaan 
di tempat yang seharusnya terhitung kikir. Di tengah-tengah dari dua 
kondisi ini; isrāf dan bukhl atau iqtar merupakan hal yang dianjurkan 
dan diterima oleh Islam (QS Al-Furqān [25]: 67, QS Al-Isra’ [17]: 29).

Hasan Bashri ditanya tentang hakikat kedermawanan, kekikiran, 
dan pemborosan, beliau menjawab kedermawanan adalah menginfakkan 
apa yang dimiliki di jalan Allah dan kekikiran adalah menahan atau tidak 
menginfakkan apa yang dimiliki di jalan Allah, sedangkan pemborosan 
adalah membelanjakan harta karena kecintaan kepada jabatan dan 
kekuasaan.156 

Dalam pemahaman yang lebih luas, kikir berarti bakhil atas segala 
kebajikan dan kemakrufan, baik berupa harta atau selainnya, baik 
yang ada di tangannya maupun di tangan orang lain. Karakter kikir 
memiliki beberapa bentuk. Pertama, kikir terhadap kepemimpinan yakni 
seseorang yang memiliki kedudukan sebagai pemimpin, tetapi tidak 
menebar kebaikan bagi warganya. Kedua, kikir terhadap kehormatan 
yaitu seseorang yang memiliki ketenaran dan kedudukan yang mulia 
dan baik, namun tidak mempergunakannya untuk memelihara dan 
membela kebenaran. Ketiga, kikir terhadap kelapangan yakni seseorang 
yang berilmu dan tidak memberikan ilmunya kepada mereka yang 

155Muhammad Ibn Muhammad al-Gazālī Abū Hāmid, Ihyā Ulūm al-Dīn, hlm. 260. 
156Muhammad Ibn Muhammad al-Gazālī Abū Hāmid, Ihyā Ulūm al-Dīn, hlm. 246.
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membutuhkannya. Jiwanya sedikit pun tidak merasa terpanggil untuk 
memberantas kebodohan dan keterbelakangan yang melanda masyarakat 
di sekitarnya, dan seorang yang memiliki kesempurnaan fisik, tetapi 
tidak mempergunakannya untuk menolong orang lain, serta tidak mau 
melapangkan majelis, dan tidak melapangkan dada untuk menerima 
maaf orang lain. Keempat, kikir terhadap diri, jika seseorang memiliki 
kemampuan, namun tidak bersedia berkorban untuk kepentingan agama 
Allah Swt. termasuk dalam hal ini adalah seseorang yang dikaruniai 
hidayah atau petunjuk dan seseorang yang mengerti kebenaran, tetapi 
tidak bersedia menerangkan kebenaran itu kepada orang lain, bahkan 
sengaja menggelapkannya, padahal masyarakat sangat membutuhkan 
keterangan dan penerangan itu.157 Kelima, kikir terhadap harta, jika 
seseorang tidak bertanggung jawab terhadap harta yang dimilikinya 
—sedikit ataupun banyak— guna dibelanjakan untuk tujuan yang baik. 

Rasulullah saw. pernah bersabda, “Tidak ada penyakit (hati) yang lebih 
berbahaya dari sifat kikir”. Demikian besarnya bahaya yang dikandung 
sifat kikir sehingga Rasulullah saw. senantiasa berdoa “Ya Allah, aku 
berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut dan kikir…”158 Rasulullah saw. 
memperingatkan bahwa sifat kikir merupakan salah satu dari tujuh hal 
yang dapat membinasakan manusia, yaitu menyekutukan Allah, kikir, 
membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan haqq, makan 
harta riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, menuduh 
wanita muslimah berzina.159 

Imam Al-Nawawi berkata apa-apa yang memenuhi hajat manusia 
dan keluarganya, menahannya adalah suatu keburukan. Jika ia enggan 
melaksanakan kewajiban, maka dia berhak mendapatkan siksaan, dan jika 
enggan melakukan hal-hal sunah maka dapat mengurangi pahalanya serta 

157Ahl Kitab dari orang-orang Yahudi dan Nasrani zaman dahulu, tidak 
bersedia dan enggan memberikan keterangan kepada kaumnya tentang 
kedatangan nabi dan rasul Allah terakhir, yaitu Nabi Muhammad saw. Bahkan 
mereka sengaja menggelapkan keterangan Allah Swt. dalam kitab suci mereka 
tentang akan datangnya nabi dan rasul penutup itu. Sehingga, banyak sekali 
kaumnya yang tidak sempat mendapatkan keterangan tentang hidayah Islam. 
Hal ini juga dikategorikan sebagai sikap mental kikir atau bakhil (QS Al-Baqarah 
[2]: 89).

158HR al-Bukhāri, Al-Jāmi al-ahīh al-Mukhtașar, Juz III, Hadis Nomor 2376, 
hlm. 1059.

159HR Ahmad Ibn Syu’ayb Abū Abd al-Rahmān al-Nasāī, selanjutnya disebut al-
Nasāī dari Abū Hurayrah, al-Mujtabā Min al-Sunan, Juz IV, Hadis No. 6498, hlm. 114.
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menghilangkan maslahat dunia dan akhirat. Imam Ibnu Qayyim berkata, 
kekikiran menghalangi seseorang dari kebenaran dan ditimpa kesempitan 
hati, jauh dari kelapangan dan kegembiraan, banyak ditimpa kecemasan 
dan kesedihan dan tidak ditolong untuk bisa memenuhi hajatnya.160 

F. Manusia Bersifat Bodoh (Jahūlan)
Sesungguhnya manusia diciptakan Allah dalam keadaan bodoh dan 
tidak tahu. Kemudian karena kenikmatan berupa perangkat akal yang 
Allah berikan kepada manusia, manusia secara bertahap keluar dari 
kebodohan menuju pengetahuan yang sebelumnya sama sekali belum 
diketahui. Allah Swt. berfirman dalam QS An-Nahl [16]: 78.

Allah memberikan semua kemampuan ini pada manusia hanya agar 
kokoh beribadah kepada Rabb-nya, karena tujuan diciptakan manusia 
adalah hanya untuk beribadah kepada-Nya (QS Az-Zariyāt [51]: 56). 
Namun, seseorang tidak mungkin bisa beribadah dengan baik dan 
benar kecuali setelah ia memiliki ilmunya. Sebab, beribadah dengan 
kebodohan hanya akan melahirkan kesesatan. Demikian pula, memiliki 
ilmu namun tidak diamalkan hanya akan menimbulkan kemurkaan Allah 
padanya. Oleh karena itu, agar manusia dapat merealisasikan tujuan 
diciptakannya, maka sejatinya memiliki dua hal. Pertama, ilmu yang 
dengannya manusia mengetahui Allah dan apa yang Allah wajibkan 
atasnya untuk diketahui. Kedua, amal yakni manusia mengamalkan 
setelah ia berilmu. Dari sini dipahami bahwa siapa yang menuntut ilmu 
syar’i berarti ia telah mewujudkan tujuan penciptaannya.

Bodoh adalah salah satu penyakit hati yang sangat membahayakan 
dan sangat mengerikan akibatnya dibanding dengan penyakit fisik, 
meskipun mayoritas penderitanya tidak merasa sedang terjangkit 
penyakit berbahaya ini. Oleh karena puncak dari penyakit fisik berakhir 
dengan kematian, sedangkan penyakit hati akan mengantarkan 
penderitanya kepada kesengsaraan dan kebinasaan yang kekal. Manusia 
yang terkena penyakit ini hidupnya hina dan sengsara di dunia maupun 
di akhirat. Kebodohan dapat memicu munculnya penyakit-penyakit 
hati yang lain, seperti iri, dengki, ria, sombong, ujub (membanggakan 

160Muhammad Ibn Abī Bakr Ayyūb al-Zir’īy Abū Abdillah, Zād al-Ma’ād fī Hadyi 
Khayr al-‘Ibād, Jilid IV, Cet. 14 (Beirut-Kuwait: Muassasat al-Risālah-Maktabah 
al-Manār al-Islāmiyyah, 1896), hlm. 208. 
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diri) dan lainnya, sehingga kebodohan sekaligus menjadi sumber 
segala kejahatan. Allah banyak menyebutkan dalam Al-Qur’an tentang 
tercelanya dan hinanya serta balasan dan akibat bagi orang-orang yang 
bodoh yang tidak mau tahu tentang ilmu agama. Orang-orang bodoh 
diumpamakan seperti orang bisu dan tuli yang tidak mendengar dan 
memahami kebenaran (QS Al-Anfal [8]: 22) dan bagaikan binatang 
ternak bahkan lebih sesat jalannya (QS Al-Furqan [25]: 44). 

Kemudian Allah juga menyerupakan orang jahil yang enggan 
menerima dakwah rasul seperti orang yang mati dan telah terkubur, 
walau jasad mereka hidup. Oleh karena dakwah rasul itu ilmu dan iman. 
Ilmu dan iman inilah yang menjadikan hati itu hidup. Jika ilmu dan 
iman tidak terdapat di hati orang maka orang itu menjadi bodoh. Akibat 
dari kebodohannya, sebagian manusia hidup di dunia seperti orang buta 
tidak bisa melihat kebenaran. Siapa yang tidak mengerti kebenaran maka 
dia sesat dan menjalani hidup ini tanpa arah. Orang yang buta mata 
hatinya akibat kebodohannya, akan dibangkitkan dalam keadaan buta, 
dan tempatnya adalah neraka jahanam. Sebagaimana firman Allah Swt. 
dalam QS Al-Isra’ [17]: 72, 97 dan QS Ar-Ra’d [13]: 19. 

Dari beberapa ayat tersebut dipahami bahwa orang yang bodoh itu 
bukan berarti tidak memiliki ilmu, tetapi sengaja tak tahu meskipun 
matanya melihat, telinganya mendengar, hatinya tidak dipergunakan 
dengan baik dan akalnya hanya difungsikan ke arah yang bertentangan 
dengan kehendak Allah. Kebodohan adalah penyakit hati yang tidak 
ada obatnya kecuali dengan ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. 
“Tiada obat kebodohan selain bertanya”.161 

Namun demikian, betapa banyak manusia yang tidak menyadari 
kebodohannya. Hal ini kemudian membuahkan musibah yang besar 
bagi kehidupan manusia. Al-Imam Ibnu ‘Abdil Barr menegaskan bahwa 
manusia itu ditinjau dari pintar dan bodoh terbagi menjadi empat 
macam. Pertama, orang yang berpengetahuan dan dia tahu bahwa ia 
adalah seorang yang berpengetahuan. Dialah seorang yang alim, maka 
bertanyalah padanya. Kedua, orang yang berpengetahuan, namun ia tidak 
tahu bahwa ia adalah seorang yang berpengetahuan. Dialah orang yang 
lalai, maka ingatkanlah ia. Ketiga, orang yang tidak tahu dan dia tahu 

161HR Ibnu Mājah dari Ibnu Abbas, Sunan Ibn Mājah, Juz I, Hadis No. 572, 
hlm. 189.
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bahwa dia tidak tahu. Dialah orang bodoh, maka ajarilah ia. Keempat, 
orang yang tidak tahu, namun ia tidak tahu bahwa ia tidak tahu. Dialah 
orang dungu, maka jauhilah ia.162

Allah menawarkan amanat atau tugas-tugas keagamaan kepada 
langit, bumi, dan gunung-gunung, semuanya menolak, sedangkan 
manusia dengan kebodohan dan egoismenya menyatakan kesiapannya. 
Kebodohan manusia dalam konteks ini menjadikannya ia berbuat zalim, 
termasuk kepada dirinya sendiri sebagaimana QS Al-Ahzab [33]: 72.

Salah satu bentuk kebodohan dan kezaliman manusia yang 
dipaparkan dalam Al-Qur’an ketika manusia lebih memilih mengikuti 
doktrin nenek moyang mereka dibanding mengikuti bimbingan Allah 
melalui wahyu-Nya, seakan para pendahulunya lebih hebat daripada 
Allah. Kebanyakan manusia bangga dan terlena dengan predikatnya 
sebagai khalīfah sehingga merasa berhak berbuat sesukanya di bumi 
ini. Dengan pemikiran manusia yang luar biasa, manusia merasa bisa 
mengolah bumi menjadi lebih baik dan bermanfaat tinggi, namun pada 
hakikatnya manusia sedang mengarahkan bumi pada kehancuran yan 
lebih cepat dan lebih mengerikan. Secara garis besar, kebodohan dalam 
Al-Qur’an diklasifikasi kepada empat hal, yaitu pertama, dzannul jahiliah 
(prasangka jahiliah) sebagaimana QS Al-Ma’idah [5]: 154. Kedua, 
hamiyyatul jahiliah (kesombongan jahiliah) sebagaimana QS Al-Fath 
[48]: 26. Ketiga, tabarrujul jahiliah (dandanan jahiliah) sebagaimana QS 
Al-Ahzab [33]: 33). Keempat, hukmul jahiliah (berhukum dengan hukum 
jahiliah) sebagaimana dalam QS Al-Ma’idah [5]: 50.

G. Manusia Makhluk yang Zalim (Zhalūm) dan Kufur 
Nikmat (Kafūr)

Zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya atau 
melakukan sesuatu yang bukan semestinya.163 Perbuatan zalim itu 
terkait dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan manusia, 
baik kemaksiatan itu kepada Allah atau kepada sesama. Zalim dan kufur 
merupakan penyakit yang sangat mudah menjangkiti manusia. Nabi 
Adam a.s., diturunkan dari surga ke bumi karena telah berbuat zalim 

162Yusuf Ibn Abd al-Bar al-Namrī, Jāmi’ Bayān al-‘Ilmi wa Fadhlihī, Jilid II, hlm. 98.
163Louis Ma’lūf, Al-Munjid fī al-Lugah wa al-A’lām, Cet. 28 (Beirut-Lebanon: 

Dār al-Masyriq, 1986), hlm. 481.
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kepada dirinya dengan melanggar perintah Allah. Meskipun demikian, 
kezaliman dan kufur nikmat manusia akan mendapat pemaafan 
dan curahan rahmat Allah jika manusia secepatnya menyadari dan 
menyesali kezaliman yang pernah dilakukan sambil memanjatkan doa 
pengampunan kepada Allah Swt. seperti yang pernah dilakukan Nabi 
Adam a.s. dalam QS Al-A’raf [7]: 23.

Salah satu bentuk kezaliman manusia yaitu kecenderungannya 
dalam mengingkari nikmat dan karunia yang diberikan Allah Swt. 
sebagaimana dalam QS Ibrahim [14]: 34. Dalam konteks ayat ini, 
perbuatan zalim itu menyangkut perilaku manusia yang menghalangi 
orang lain memperoleh haknya, atau mengambil melebihi dari yang 
semestinya dia ambil, atau melakukan tabsīr yaitu menyia-nyiakan 
nikmat yang Allah berikan. Dalam ayat lain Allah menegaskan karakter 
manusia yang melampaui batas dalam pengingkarannya terhadap 
karunia Allah.

Al-kanūd sendiri sebenarnya berarti terputus atau tandus. 
Maksudnya memutus aliran nikmat itu dengan cara tidak disyukuri 
dan menahan untuk memberi yang berhak karena kuatnya sifat 
bakhil. Termasuk dalam Al-kanūd adalah orang yang selalu ingat dan 
menghitung musibah yang menimpa dirinya, namun lupa terhadap 
nikmat Allah yang diberikan kepadanya.

Keingkaran ini terkait dengan keengganan manusia bersyukur atas 
seluruh nikmat yang diperoleh karena menganggap bahwa apa yang 
diraihnya itu semata karena usaha dan upayanya. Semua kesuksesan 
dan keberhasilan yang dimilikinya, tidak dilandasi dan tidak dikaitkan 
dengan adanya sebab kemudahan dan karunia yang diberikan Allah 
Swt. sebagai Yang Maha Pemberi. Oleh karena itu, zalim dan kufur 
merupakan dua karakter manusia yang tidak terpisahkan karena 
keduanya merefleksikan pengingkaran terhadap karunia Allah Swt.

Pemahaman dasar tentang eksistensi Allah sebagai Zat Pemberi 
rezeki akan mencegah manusia dari sifat zalim dan kufur nikmat. Oleh 
karena keyakinan seperti ini menempatkan usaha manusia hanya sebagai 
wasīlah atau perantara dalam memperoleh rezeki itu, sedangkan hasil 
akhir dari usaha manusia sangat tergantung dari kemurahan Allah. 
Selanjutnya, pemikiran ini berimplikasi kepada munculnya sikap sosial 
manusia yang tidak perlu khawatir mengeluarkan harta dengan tujuan 
berbagi kepada yang berhak, karena di dalamnya penuh dengan kebaikan 
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dan kebajikan berupa janji Allah bagi orang-orang yang menginfakkan 
hartanya di jalan-Nya dengan ganjaran yang berlipat.

H. Manusia Suka Berputus Asa (Yaūsan, Qanūtan)
Sikap putus asa dalam Al-Qur’an diungkapkan dengan term yaisa dan 
qanata.  atau  berakar dari huruf ya, hamzah, dan s³n menunjuk 
kepada dua makna. Pertama, putus harapan atau terputus cita-citanya.164 
Kedua, berarti mengetahui, sebagaimana pada QS Ar-Ra’d [13]: 31.165 
Ada juga yang mengartikan bahwa putus asa yang menimpa orang 
beriman terjadi setelah dia mengetahui.166

Setiap orang memang mengharapkan kebaikan atau kesenangan 
untuk dirinya, sehingga manusia selalu berdoa mengharapkan kesehatan, 
keluasan rezeki, kelancaran dalam berkarier, keharmonisan rumah 
tangga dan sederet harapan lain yang dipanjatkan. Ketika harapan-
harapannya terwujud, manusia merasa senang dan bahagia. Namun, 
manusia sering kali tidak mempersiapkan diri menghadapi kenyataan 
ketika kesenangan dan kebahagiaan itu hilang atau lenyap darinya. Oleh 
sebab itu, tatkala menghadapi hal-hal yang tidak diharapkan, manusia 
biasanya dilanda putus asa yang kemudian mengakibatkan sikap enggan 
untuk memperbaiki diri dan enggan untuk mengharap rahmat Allah 
yang tak terbatas.

Manusia yang berputus asa senantiasa kehilangan gairah hidup, 
kehilangan gairah untuk bekerja dan mencari nafkah, selalu merasa 
bersalah dan lambat berpikir, selalu merasa sedih. Kesemua hal ini 
berakibat pada menurunnya daya tahan tubuh sehingga mudah jatuh 
sakit. Pandangan kosong tentang kehidupan seolah menghimpit dan 
membebani dirinya sehingga putus asa meracuni kehidupannya (QS 
Fussilat [41]: 49). Berputus asa dari rahmat Allah Swt. merupakan 
sifat orang-orang sesat (QS Al-Hijr [15]: 55–56) dan pesimis terhadap 
karunia-Nya merupakan sifat orang-orang kafir (QS Yusuf [12]: 87). 
Oleh karena mereka tidak mengetahui keluasan rahmat Allah Swt. 
Putus asa juga menjadikan seseorang tidak lagi merasakan nikmatnya 

164Ibrāhim Musthāfā, dkk., al-Mu’jam al-Wasīth, Jilid I, hlm. 1062. 
165Abu Husain Ahmad Ibn Fāris Ibn Zakariyā, al-Mu’jam al-Mufahras fī al-Lugah, 

hlm. 1109.
166Al-Rāgib al-A¡fahānīy, Mu’jam Mufradāt Alfāzh Alqur’ān, hlm. 574.
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ibadah, berdoa, salat, dan ibadah lain. Dengan kata lain, sifat putus 
asa terhadap harapan dan rahmat Allah akan menghantarkan manusia 
meraih keburukan dan kesesatan yang sebenarnya.

Berputus asa dari rahmat Allah Swt. termasuk sifat yang sangat dibenci 
oleh Allah Swt. Manusia senantiasa diperingatkan agar terhindar dari 
sifat ini karena menghancurkan segala harapan akan anugerah Allah yang 
kemudian dapat menjadi sarana bagi munculnya banyak dosa besar dan 
berpaling selama-lamanya dari Allah Swt. Orang yang tidak punya harapan 
akan kemurahan Allah Swt. menutup pintu tobat bagi dirinya sendiri dan 
semakin menjauh dari-Nya sebagaimana dalam QS Az-Zumar [39]: 53. 

Islam dengan berbagai pesan moralnya, selalu menekankan para 
umatnya untuk memiliki harapan. Harapan itu seharusnya selalu 
menyertai manusia, bahkan ketika manusia menghadapi sakaratul maut 
seharusnya masih memiliki harapan akan rahmat Allah dan magfirah 
Allah. Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa, harapan itu berbanding 
lurus dengan keimanan. Apabila iman kuat, harapan pun menjadi kuat. 
Demikian sebaliknya, apabila iman lemah, maka harapan menjadi lemah. 
Harapan bagi seorang Muslim bersumber dari hati nurani, ditimbang 
dengan akal, serta disandarkan kepada Sang Pemberi harapan, Allah Swt. 
Seorang Muslim meletakkan harapannya di jalur garis keseimbangan, 
yaitu seimbang antara dunia dan akhirat. Allah Swt. di berbagai ayat 
telah mengajarkan hamba-Nya untuk menyeimbangkan antara dunia 
dan akhirat. Sebagaimana Nabi saw. juga menegaskan bahwa sebaik-
baik urusan adalah pertengahan. Demikian juga dalam menyikapi 
kebahagiaan dan kesedihan, sepatutnya tidak disikapi secara berlebihan 
atau melampaui batas. Oleh karena tidak ada kebahagiaan yang abadi 
sebagaimana tidak abadinya kepedihan dan kesusahan. 

Harapan merupakan bagian dari fitrah manusia. Orang yang tidak 
memiliki suatu harapan pada hakikatnya adalah manusia yang mati, 
karena harapan merupakan titik awal manusia untuk selalu berkembang 
menuju kehidupan yang lebih baik. Islam sendiri menganjurkan manusia 
untuk selalu berharap, yakni berharap pada kemurahan Allah Swt. (QS 
Asy-Syarh [94]: 8), baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan 
susah dan tidak berputus asa jika kebahagiaan itu terganti dengan 
penderitaan, sebagaimana tergambar dalam QS Hud [11]: 9.

Ayat ini terkait dengan sifat negatif manusia yang ketika 
dianugerahi rahmat atau karunia Allah, mereka merasakan kegembiraan 
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yang melebihi batas kewajaran termasuk berbangga-bangga dengan 
beragam nikmat tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa Allah Maha 
Kuasa mengalihkan satu keadaan ke keadaan yang lain. 

Setiap manusia tidak akan luput dari berbagai macam cobaan, baik 
berupa kesusahan maupun kesenangan (QS Al-‘Ankabut [29]: 2). Hal itu 
merupakan sunnatullah yang berlaku bagi setiap insan, yang beriman maupun 
kafir (QS Al-Anbiya’ [21]: 35). Menurut Ibnu Katsir ayat ini bermaksud 
bahwa Allah Swt. menguji manusia terkadang dengan mendatangkan 
bencana berupa kemiskinan, sakit, kemaksiatan, dan kesesatan di satu 
sisi dan terkadang dengan memberikan kesenangan berupa kesejahteraan, 
kesehatan, dan kekayaan, hal-hal dihalalkan, dan ketaatan di sisi lain agar 
menjadi jelas manusia yang bersyukur dan manusia yang ingkar, serta 
manusia yang bersabar dan manusia yang berputus asa.167

I. Manusia Bersifat Pembangkang atau Penantang (Khashimun)

Ayat ini menjelaskan tentang pembangkangan atau bantahan sebagian 
manusia tentang hakikat dirinya. Mereka membantah tentang keesaan 
Allah dan adanya hari kebangkitan. Mereka tidak menyadari asal 
kejadiannya yang berasal dari setetes mani yang sangat hina dan 
menjijikkan jika dilihat dari keadaan lahirnya. Sifat membangkang itu 
merupakan ciri orang yang tidak tahu diri. Bahkan, perilakunya itu 
dilakukan tanpa merasa khawatir atau takut dinilai negatif oleh orang 
lain. Pembangkangan manusia tidak hanya tertuju kepada Tuhannya 
saja, namun tampak dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagian manusia 
baik secara sadar maupun tidak, enggan menerima kebenaran. Sifat ini 
dapat dicegah atau diminimalisir dengan menyadarkan seseorang asal 
penciptaannya dan tujuan ia diciptakan.

Dalam semua ayat yang menjelaskan kelemahan sifat manusia, 
Allah memilih kata al-insan. Padahal dalam kosakata Al-Qur’an ada 
beberapa kata yang berarti manusia seperti al-nas atau al-basyar.168 

167Imād al-Dīn Ismāil Ibn ‘Umar Ibn Kașīr Abī al-Fidā al-Qurasyi al Bushrāwī 
al-Dimasyqi, selanjutnya disebut Ibn Kașir (701 H–774 H), Tafsīr al-Qur’ān al-Azhīm, 
Jilid III (Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H), hlm. 179.

168Quraish Shihab menjelaskan bahwa ada tiga kata yang digunakan Al-Qur’an 
untuk menunjuk manusia yaitu (1) insan, ins, dan nas atau unas, (2) basyar, dan (3) 
bani Adam dan zuriyah Adam. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i 
atas Pelbagai Persoalan Umat, Cet. XI (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 278–280.
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Penyebutan kata insan karena menunjuk kepada manusia sebagai 
makhluk psikis yang memiliki mental, sikap, dan karakternya. Hal ini 
dimungkinkan karena semua kelemahan yang disebut Al-Qur’an lebih 
menitikberatkan kepada sikap, sifat, dan karakter mereka. Olehnya 
itu, semua sifat dan karakter tersebut dapat diantisipasi dan diperbaiki 
dengan mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimaksud serta bahaya 
yang ditimbulkannya. Dengan adanya pemahaman yang baik dan benar 
tentang hal ini, manusia akan berusaha mengantisipasinya dalam arti 
menghindari dan/atau memperbaikinya supaya kelemahan tersebut 
tidak menjadi watak yang menyatu dengan dirinya. 

Allah Swt. menyebut sifat negatif manusia dengan menggunakan 
wazn/bentuk “ ” yang dalam Ilmu Bahasa Arab disebut dengan shigat 
mubālagah. Bentuk kata seperti ini mengandung arti ke-sangat-an 
tentang sebuah sifat atau pekerjaan yang dilakukan sehingga dapat 
disebut orang yang sangat terbiasa mengerjakannya. Dari penjelasan 
ini dipahami bahwa manusia diciptakan dengan sejumlah sifat negatif 
yang demikian kuatnya sehingga diperlukan usaha yang keras untuk 
menghindarinya dan terlepas darinya.

Al-Qur’an menggambarkan manusia sebagai sosok yang merugi 
disebabkan banyaknya karakter buruk yang melekat padanya. Pada 
dasarnya manusia terlahir di atas kesucian, hanya saja banyak godaan yang 
membuatnya meninggalkan fitrahnya. Sebagai petunjuk bagi manusia, Al-
Qur’an juga menawarkan solusi untuk permasalahan tersebut sehingga di 
antara umat manusia ada golongan-golongan yang selamat, yaitu manusia 
yang senantiasa mempunyai usaha dan i’tikad yang kuat untuk kembali 
ke fitrah karena godaan dari luar lebih besar dari kemampuan dirinya. 

Dengan kelebihan fitrawi yang dianugerahkan kepadanya, manusia 
semestinya percaya diri dalam menjalani berbagai tugas yang diberikan 
Allah Swt. Selain itu, dengan kelebihan yang dimilikinya sejatinya akan 
memotivasi manusia untuk hidup lebih baik dari makhluk lain, yakni 
hidup yang tidak hanya mengejar keperluan fisik saja, melainkan juga 
berupaya memenuhi kebutuhan jiwanya. Hanya dengan pertolongan 
Allah, umat Islam dengan sejumlah kelemahannya mampu menjalani 
kehidupannya sebagai umat pertengahan atau umat yang mampu 
menyikapi hidup dalam keseimbangan.
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Islam adalah agama yang mengusung keseimbangan dan 
kedamaian. Apa saja yang berseberangan dengan prinsip-prinsip ini, 
maka itu bukan dari Islam. Islam adalah agama moderat, ajarannya 
moderat, dan umatnya adalah umat yang moderat. Lawan dari sikap 
moderat adalah sikap ekstrem (al-ghuluww atau al-tatarruf). Fenomena 
ekstremisme tidak hanya terjadi dalam beberapa aspek agama (baca: 
akidah dan ritual), tetapi fenomena berlebih-lebihan pada aspek sosial, 
ekonomi, politik kini mulai nampak. 

Wahbah al-Zuhayli menyebutkan beberapa bentuk sikap ekstrem 
yang sering terjadi di masyarakat. Pertama, ekstremisme yang 
berhubungan dengan akidah atau keyakinan (al-tatharruf al-i‘tiqādi), 
yaitu sikap ekstrem terkait pandangan-pandangan tertentu yang 
bertentangan dengan tuntunan Al-Qur’an dan as-Sunnah yang jelas dan 
pandangan mayoritas umat Islam. Sikap ekstrem ini terlihat pada sekte-
sekte yang lahir pada zaman lalu, seperti sekte Qadariyah,169 Jahmiyah, 

169Qadariyah adalah aliran yang berpendapat bahwa manusia sendiri yang 
menciptakan perbuatan-perbuatannya dan dosa-dosa tidak diciptakan oleh Allah. 
Jahmiyyah atau Murji’ah adalah aliran yang mengatakan bahwa perbuatan manusia 
bukan atas kehendaknya, meskipun dia merasakan kehendak-kehendak itu. 
Manusia terpaksa dalam perbuatannya, manusia tidak memiliki kekuatan, kehendak 
dan pilihan. Aliran ini dibagi kepada dua macam. Pertama, Murji’ah Siyasiyyah 
yaitu mereka yang bersikap diam terhadap perbedaan pendapat yang terjadi di 

4
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Murji‘ah, dan Batiniyah, atau terjadi pada gerakan-gerakan kontemporer 
semisal Jama‘ah Takfir wa al-Hijrah di Mesir atau di tempat-tempat lain. 
Kelompok ini menyatakan bahwa umat Islam sudah kafir karena hidup 
di bawah pemerintahan kafir dan harus keluar dari pemerintahan 
itu. Kedua, ekstremisme yang berhubungan dengan masalah politik 
(al-tatharruf al-siyāsi), yaitu gerakan dari sekelompok orang yang 
menyatakan hukumnya berdosa berada di bawah pemerintahan yang 
berasaskan hukum buatan manusia. Gerakan ini mirip dengan gerakan 
masa lalu yang dipelopori oleh Khawarij, yang menyatakan keluar 
dari pemerintahan Sayyidina Ali di Irak dan mereka membolehkan 
membunuh kaum muslimin yang tidak sepaham dengan mereka. Ketiga, 
ekstremisme yang berhubungan dengan amal ibadah (al-tatharruf al-
‘amali), yaitu tindakan yang melampaui batas dengan menyiksa diri 
sendiri atau terlalu berlebihan dalam menjalankan ibadah, seperti puasa 
terus-menerus, salat sepanjang malam, tidak menikah, berhaji dengan 
jalan kaki tanpa naik kendaraan, dan lain sebagainya. Semua ini dapat 
menimbulkan bahaya, berlawanan dengan fitrah manusia dan sunah 
nabi yang moderat dan toleran. Keempat, ekstremisme eksternal yang 
berhubungan dengan masalah internasional (al-tatharruf al-khārijī aw 
al-dawli), yaitu gerakan yang mempropagandakan teror dan rasa takut 
kepada masyarakat negara lain dengan cara bermacam-macam, semisal 
melakukan pengeboman, menghancurkan gedung-gedung, memotong 
pepohonan, melakukan pengeboman terhadap instalasi dan fasilitas 
umum, atau tindakan lain yang menimbulkan bahaya, baik datangnya 
dari orang perorang atau negara yang dilakukan ketika berada dalam 

antara para sahabat, yakni perbedaan pendapat atau sikap politik terhadap Ali 
r.a. dan Utsman r.a., dan perbedaan sikap politik sahabat di masa pemerintahan 
Umayyah. Atas peristiwa ini, Murji’ah mengembalikan hukum perbuatan mereka 
kepada Allah. Kedua, Murji’ah Ibāhiyyah, yaitu mereka yang meyakini bahwa Allah 
mengampuni seluruh dosa hamba kecuali kekufuran. Perbuatan maksiat dalam 
keyakinan mereka tidak berpengaruh sedikit pun kepada iman, sebagaimana 
ketaatan tidak berpengaruh kepada kekufuran. Perbuatan manusia hanya ditentukan 
oleh keyakinan (akidah).

Sementara al-Bathiniyyah adalah aliran yang menjadikan segala yang lahir itu 
menjadi batin, yakni mengabaikan makna lahir teks dan selalu mencari makna 
ta’wil-nya. Di antara mereka terdapat kelompok Islam, yaitu aliran al-Qarāmithah 
dan al-Kharāmiyah. Ada juga ditemukan di luar Islam misalnya aliran sinkretisme di 
Persia. Wahbah al-Zuhayli, Qadāyā al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu’āsir, hlm. 398–401. Lihat 
juga Harun Nasution (1919 M–1998 M), Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa 
Perbandingan, Cet. V (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 22–37.
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masa damai atau masa peperangan. Semua tindakan ekstrem itu tidak 
dianjurkan dalam Islam, kecuali kepada Negara Israel yang secara terang-
terangan memusuhi Negara Arab dan kaum muslimin.170

Dalam Al-Qur’an, term yang secara langsung merepresentasikan 
makna ekstremisme keberagamaan adalah al-ghuluww. Term ini disebut 
sebanyak dua kali yang keduanya dalam bentuk fi’il nāhi (bentuk 
larangan). Larangan bersikap dan berperilaku ekstrem dalam agama 
yang dimaksud dalam kedua ayat tersebut menunjuk kepada dua bentuk 
yaitu mengurangi ajaran agama yang diperintahkan sebagaimana yang 
dilakukan oleh Yahudi atau Bani Israil ketika mereka menuduh Maryam 
melanggar asusila. Bentuk lain dari ekstremisme beragama yang 
ditunjuk oleh kedua ayat tersebut yaitu dengan menambah ajaran agama 
melebihi yang diperintahkan sebagaimana sikap dan perilaku umat 
Nasrani dalam hal memosisikan Nabi Isa a.s. melebihi kedudukannya 
sebagai nabi dan rasul, yakni menganggap Nabi Isa a.s. sebagai Tuhan. 
Demikian komentar al-Qurthubi.171 Kedua bentuk ekstremisme 
keagamaan tersebut dapat menjelma dalam perilaku keberagamaan 
umat yang secara garis besar dibagi kepada tiga hal, yaitu ekstremisme 
dalam aspek akidah, ibadah mah«ah, dan ekstremisme dalam hukum dan 
muamalah. Pengklasifikasian ini dilakukan berdasarkan penelusuran 
ayat-ayat Al-Qur’an yang mengandung term-term yang secara langsung 
dan tidak langsung mengindikasikan gejala ekstremisme keberagamaan.

A. Ekstremisme Keberagamaan dalam Aspek Akidah
Akidah dan syariat Islam adalah akidah dan syariat yang moderat di 
antara berbagai agama dan syariat agama-agama. Allah Swt. menjadikan 
dan memilih umat Islam sebagai umat moderat di antara pemeluk agama 
yang lain agar umat Islam berlaku adil dan seimbang dalam sikap dan 
perilakunya sehingga memungkinkan umat Islam menjadi saksi dalam 
implementasi risalah Tuhan bagi umat lainnya. Hal ini secara tegas telah 
dinyatakan Allah dalam QS Al-Baqarah [2]: 143. 

Moderasi akidah Islam menentang ekstremisme akidah 
agama-agama lain, termasuk akidah Yahudi dan Nasrani. Di antara 
bentuk ekstremisme akidah Yahudi adalah akidah mereka yang 

170Wahbah al-Zuhayli, Qadāyā al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu’āshir, hlm. 398–401.
171Al-Qurtubī, al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān, Jilid VI, hlm. 21.
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mempersekutukan Allah Swt. dengan yang lain, termasuk penyembahan 
mereka terhadap sapi.172 Nasihat dan peringatan Nabi Musa a.s. 
sama sekali tidak menyentuh hati dan pikiran mereka. Ketika Musa 
a.s. bepergian bermunajat kepada Allah, mereka mempersekutukan 
Allah dengan menyembah anak sapi (al-‘ijl). Perilaku keberagamaan 
ekstrem mereka yang melampaui batas dinyatakan Al-Qur’an dengan 
term zhalimin dan zhalim un sebagaimana dalam QS Al-Baqarah [2]: 
51 dan QS Al-A’raf [7]: 148. Selain itu, ekstremisme akidah Yahudi 
juga ditampakkan dalam hal penyamaan Tuhan dengan makhluk dan 
penyifatan Tuhan dengan berbagai sifat kekurangan yang sebenarnya 
hanya dimiliki oleh makhluk ciptaan-Nya. Al-Syahrastani menegaskan 
bahwa akidah ekstrem seperti ini telah menjadi karakter akidah 
Yahudi.173 Yahudi misalnya menyifatkan Allah Swt. dengan sifat 
kefakiran sebagaimana dalam QS Ali ‘Imran [3]: 81, menyifatkan 
Allah Swt. dengan tangan yang terbelenggu sebagaimana dalam QS 
Al-Ma’idah [4]: 64. Yahudi juga mempersamakan Allah Swt. dengan 
makhluk-Nya dengan meyakini bahwa Allah Swt. memiliki anak 
sebagaimana dalam QS At-Taubah [9]: 30.

Demikian juga ekstremisme akidah umat Nasrani yang ditegaskan 
oleh Nabi saw. sebagai umat yang sesat ketika beliau menafsirkan 
akhir Surah Al-Fatihah [1]: 7. Di antara ekstremisme akidah Nasrani 
adalah mempersamakan makhluk dengan Tuhan. Nasrani meyakini 
bahwa makhluk tertentu, Nabi Isa a.s., pendeta, dan rahib-rahib 
mereka, mampu mencipta, memberi rezeki, mengampuni dan memberi 
pengampunan, memberi pahala, dan memberi siksaan. Pada hakikatnya, 
kesemua sifat ini merupakan sifat rububiyah dan uluhiyah dan tidak 
dimiliki kecuali oleh Allah Swt. dengan dasar ini kemudian umat Nasrani 
meyakini Isa al-Masih sebagai Tuhan di satu sisi, dan meyakini Isa al-
Masih sebagai anak Tuhan. Bahkan, di sisi lain lagi Isa al-Masih diyakini 
mereka sebagai sekutu Tuhan sehingga diyakininya sebagai salah satu 
bagian dari tiga Tuhan. Oleh karena akidah seperti inilah, Allah Swt. 
secara berulang-ulang menegaskan kekafiran Nasrani karena meyakini 
Isa al-Masih sebagai Tuhan sebagaimana dalam QS Al-Ma’idah [5]: 17 

172‘Ali Muhammad al-salabi, Wasathiyyat Al-Qur’an fi al-‘Aqa’id:Arkan al-iman 
al-Sittah (Iskandariyyah: D±r al-³man, t.th), h. 36. 

173Muhammad Ibn Abd al-Karīm Ibn Abī Bakr ahmad Al-Syahrastani, Al- 
Milal Wa al-Nihal, Jilid I, h. 106. 
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dan QS At-Taubah [9]: 70, kekafiran Nasrani karena mempersekutukan 
Allah Swt. dengan ajaran Trinitas sebagaimana dalam QS Al-Ma’idah 
[5]: 73. Jika Yahudi menarik posisi Tuhan ke posisi makhluk, maka 
Nasrani mendorong posisi makhluk ke posisi Tuhan. Keyakinan umat 
Nasrani yang mengangkat Nabi Isa a.s. dari posisi kemanusiaannya 
ke posisi ketuhanan merupakan bentuk ekstremisme beragama yang 
paling berbahaya dalam konteks ekstremisme akidah. Kedua akidah ini 
masing-masing menampakkan ekstremisme keberagamaan meskipun 
relatif berbeda dalam wujud dan implementasinya.

Kesesatan Nasrani dalam akidah bahkan melampaui kesesatan 
akidah Arab Jahiliah yang menyembah berhala. Hal ini karena Nasrani 
selain mempertuhankan dan menyembah Isa al-Masih, juga karena 
Nasrani menyifatkannya dengan sifat-sifat ketuhanan yakni sifat 
mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, dan mematikan. Berbeda 
dengan akidah Nasrani, ekstremisme akidah Arab Jahiliah dipraktikkan 
dengan menyembah patung-patung dan berhala-berhala dengan 
tujuan agar patung dan berhala tersebut dapat mendekatkan mereka 
kepada Allah (QS Az-Zumar [39]: 3). Sifat pemberi rezeki, sifat yang 
menghidupkan dan yang mematikan diyakini Arab Jahiliah sebagai 
sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Swt. (QS Yunus [10]: 31 dan QS 
Al-‘Ankabut [29]: 63). Begitupula sifat pencipta langit dan bumi, bulan 
dan bintang hanya ditujukan kepada Allah Swt. (QS Al-‘Ankabut [29]: 
61 dan QS Luqman [31]: 25). Dari berbagai ayat ini, dipahami bahwa 
keyakinan umat Nasrani yang mengangkat Nabi Isa a.s. dari posisi 
kemanusiaannya ke posisi ketuhanan merupakan bentuk ekstremisme 
beragama yang paling berbahaya dalam konteks ekstremisme akidah.

Allah Swt. memerintahkan bersikap adil dalam memberikan hak 
para nabi dan rasul-Nya, yaitu dengan mengutamakan cinta kepada 
mereka dari makhluk lainnya, mengikuti petunjuk-petunjuknya dan 
memahami derajat yang telah diberikan kepada mereka. Berbagai ayat 
memaparkan larangan mengultuskan mereka, atau mengangkat derajat 
mereka melebihi pemberian Allah, atau memberikan hak ketuhanan 
yang tak pantas disandang selain Allah. Al-Qur’an mencela mereka yang 
mengultuskan nabi dan rasul juga mencela mereka yang menentangnya. 
Bahkan Al-Qur’an pun mencela orang-orang yang membeda-bedakan 
para nabi dan rasul, yakni beriman kepada sebagian dari mereka dan 
mengingkari sebahagian lainnya. Demikian juga terhadap hak para 
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ulama dan wali Allah, umat Islam diwajibkan mencintai mereka sebatas 
yang diperintahkan-Nya.174 

Nasrani mempertuhankan Isa a.s., mereka menganggapnya layak 
disembah dan mereka menyangka bahwa beliau adalah anak Allah. Allah 
membantah mereka dalam dua perkara tersebut. Allah membantah 
anggapan mereka tentang peribadatan untuk Isa dan ibunya dalam QS 
Al-Ma’idah [5]: 75–77. 

Ayat-ayat di atas menjelaskan kesesatan dan kekeliruan orang-orang 
Yahudi dan Nasrani. Kedua kelompok tersebut yang disapa dengan 
ahlul al-kitab diingatkan agar tidak melampaui batas dalam beragama, 
yaitu melampaui batas dalam keyakinannya tentang Isa a.s. dengan 
mempertuhankannya sebagaimana dilakukan orang-orang Nasrani dan 
tidak menuduh Isa a.s. sebagai anak haram sebagaimana sikap orang-
orang Yahudi.

Jika ayat 77 Surah Al-Ma’idah dilihat dari tartib ayat sebelumnya, 
maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud ahl al-kitab dalam ayat 
di atas adalah umat Nasrani saja, tidak termasuk Yahudi karena 
beberapa ayat sebelumnya berbicara tentang kesesatan umat Nasrani 
yang menempatkan Nabi Isa a.s. tidak pada posisinya sebagai 
manusia, melainkan dinaikkan derajatnya pada posisi sebagai Tuhan. 
Sebab itu, dalam ayat-ayat sebelumnya, Allah Swt. memaparkan sisi 
kemanusiaan Isa a.s., di antaranya bahwa Isa a.s. seorang rasul yang 
diutus kepada mereka, ibunya seorang yang jujur (shiddīqah) dan 
keduanya membutuhkan pangan sebagai bukti kemakhlukannya (QS 
Al-Ma’idah [5]: 75). Sebelum ayat ini, dipaparkan juga kesesatan kaum 
Nasrani padahal Nabi Isa a.s. sendiri menyatakan kepada mereka untuk 
menyembah Allah Swt. sebagai satu-satunya Tuhan dan sesungguhnya 
barang siapa yang menyekutukan Allah Swt. (sebagaimana dalam 
doktrin trinitas) maka diharamkan baginya surga dan mereka tidak 
akan mendapatkan pertolongan di akhirat kelak karena kezaliman yang 
telah mantap pada diri mereka (QS Al-Ma’idah [5]: 72).

Namun, jika ayat 77 Surah Al-Ma’idah dilihat dari tartib ayat 
sesudahnya (QS Al-Ma’idah [5]: 78), maka ahl al-kitab yang dimaksud 

174Abdul Rahmān Nāshir al-Sa’dī (1889 M–1956 M), al-Qawāid al-Hisān li 
Tafsīr al-Qur’ān, terj. Marsuni Sasaky dan Mustahab Hasbullah dengan judul 70 
Kaidah Penafsiran Al-Qur’an, Cet. I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 88–89.
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selain ditujukan kepada kaum Nasrani, juga ditujukan kepada kaum 
Yahudi. Hal ini karena Bani Israil yang disebut ayat itu meliputi dua 
generasi, generasi yang dilaknat melalui kutukan Nabi Daud a.s. yang 
menjalankan syariat Musa a.s., dan Bani Israil yang mendapatkan 
kutukan Nabi Isa a.s. putra Maryam, yang datang mengukuhkan syariat 
Musa a.s. sebagaimana terlihat secara jelas dalam QS Al-Ma’idah [5]: 78.

Kutukan Nabi Daud a.s. dan Nabi Isa a.s. kepada umatnya tidak 
hanya terdapat dalam Al-Qur’an. Kutukan Daud a.s. antara lain dapat 
ditemukan dalam Mazmur 53–37 dan 109. Sementara kutukan Isa a.s. 
dapat ditemukan bertebaran dalam kitab Perjanjian Baru.175 Kutukan 
ini terjadi karena mereka telah durhaka dan selalu melampaui batas. 
Kedurhakaan dalam konteks ayat ini adalah pelanggaran yang akibatnya 
hanya menimpa diri sendiri, sedangkan sikap dan perilaku melampaui 
batas dimaksudkan sebagai kedurhakaan yang akibatnya tidak hanya 
menimpa pelakunya, tetapi juga menimpa orang lain. Penggunaan kata 
‘a¡aw dan ya’tadūna dengan bentuk kata kerja yang berbeda, hal mana 
‘a¡aw dalam bentuk fi‘il mādhi (kata kerja lampau) dan ya’tadūna dalam 
bentuk fiil mu«āri (kata kerja yang menunjukkan sekarang dan akan 
datang), mengisyaratkan bahwa kedurhakaan dan sikap melampaui 
batas mereka bukan sesuatu yang baru, tetapi telah terjadi sejak 
dahulu, dan berlanjut hingga kini sampai masa yang akan datang atau 
telah menjadi kebiasaan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Uraian 
sangat relevan jika dihubungkan dengan sikap dan perilaku Bani Israil 
yang tidak henti-hentinya mengagresi orang-orang yang tak berdosa, 
khususnya terhadap orang-orang Palestina.176 

175M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, 
Vol. IV, hlm. 160.

176Agresi bangsa Israel yang terus-menerus terhadap warga Palestina 
merupakan upaya penegasan atas doktrin promised land atau tanah air yang 
dijanjikan. Awalnya zionisme merupakan ideologi yang berdasarkan pada 
solidaritas rasial dan keagamaan daripada kesatuan wilayah atau tanah air. Tetapi 
migrasi orang-orang Yahudi ke Palestina mengubah zionisme menjadi ideologi 
dan gerakan politik untuk mewujudkan “tanah air yang dijanjikan” di Palestina. 
Dengan perubahan orientasi zionisme ini, maka penciptaan mayoritas bangsa 
Yahudi di Palestina telah menjadi program gerakan zionisme internasional sejak 
masa-masa akhir abad ke-19. Pada saat yang sama, lumpuhnya Dinasti Turki 
Usmani memberikan peluang bagi Pemerintah Inggris untuk mendukung tanah 
air Yahudi di Palestina pada tahun 1917. Selanjutnya lihat Azyumardi Azra (l. 
1955 M), Konflik Baru Antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme dan Pluralitas, Cet. I 
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 29–30.
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Selanjutnya, term al-dhalāl yang disebut sebanyak tiga kali dalam 
QS Al-Ma’idah [5]: 77, semakin memperjelas bahwa ahl al-kitab yang 
dimaksud juga menunjuk kepada umat Yahudi. Term al-dhalāl yang 
pertama menunjuk kepada orang-orang atau penganut agama tertentu 
yang telah mewariskan perilaku ghuluww kepada penganut agama yang 
datang belakangan (walā tattabi’ū ahwā’a qaumin qad «allū). Penggunaan 
term al-«alāl yang kedua (wa adhallū katsīran) menunjuk kepada manusia 
kebanyakan. Maksudnya bahwa pelaku ghuluww dan pihak-pihak yang 
mewariskannya pada pertama kalinya telah menyesatkan kebanyakan 
orang-orang beragama. Sementara penggunaan term al-«alāl pada 
ketiga kalinya menunjuk kepada mereka yang masih tetap berada pada 
kesesatannya karena menentang Islam setelah risalah (wa dhallū ‘an 
sawā’i al-sabīl). Menurut al-Thabathaba’i (1903 M–1981 M), kesesatan 
akidah umat Nasrani yang mempertuhankan Nabi Isa a.s. dan umat 
Yahudi yang memosisikan Uzair sebagai anak Allah, merupakan tiruan 
terhadap perilaku penganut agama-agama paganis sebelumnya, seperti 
agama Mesir Kuno, Yunani, India, dan Cina.177 

Demikian itulah kondisi keragaman akidah umat di mana Nabi 
Muhammad saw. diutus. Di antara mereka ada yang menyembah 
malaikat, ada yang menyembah nabi-nabi, bahkan ada yang menyembah 
pepohonan dan bebatuan,178 serta ada juga yang menyembah orang-
orang saleh. Sikap ghuluww terhadap orang-orang yang dianggap saleh 
bisa berupa ucapan, perbuatan atau keyakinan hati. Ghuluww dalam 
ucapan dan keyakinan, seperti ghuluww-nya orang-orang Yahudi yang 
mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah, atau orang-orang Nasrani 
yang mengatakan bahwa Nabi Isa bin Maryam adalah anak Allah. 
Sebagaimana dalam QS At-Taubah [9]: 31.

Ghuluww terhadap orang-orang saleh juga menjelma dalam 
keyakinan sebagian penganut tarekat tasawuf bahwa para wali-wali 
ikut dalam mengatur alam semesta, atau mampu memenuhi hajat, dan 
permohonan orang-orang yang bermohon kepadanya. Semua ini adalah 
bentuk ghuluww dan kultus individu yang akan menyeret umat manusia 

177Allamah al-Sayyid Muhammad Husain al-Thaba’thaba’i, al-M³z±n fī Tafsīr 
al-Qur’±n, Juz VI, Cet. I (Beirut-Lebanon: al-Muassasah al-‘A’lamīy li al-Mathbūāt, 
1997), hlm. 66–67.

178Carl Brockelmann (1868 M–1956 M), History of the Islamic Peoples, Cet. I 
(Britain: Lowe & Brydowe Ltd, 1980), hlm. 8–9. 
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menuju kubang kesyirikan yang telah diharamkan oleh Allah Swt. karena 
mereka mengangkat sekutu dan tandingan bagi Allah. Sekutu-sekutu itu 
mereka jadikan tempat bermohon, tawakal, takut, dan mengharapkan 
sesuatu dari mereka. Sikap ghuluww dalam pengkultusan orang-orang 
yang dianggap saleh telah dipraktikkan sebelumnya oleh umat Nabi 
Nuh a.s. sebagaimana digambarkan dalam QS Nuh [71]: 23. 

Wadd, Suwa’, Yaghuts, Ya’uq, dan Nasr adalah nama-nama orang 
saleh yang dikultuskan oleh kaum Nabi Nuh a.s. sehingga berubah 
menjadi berhala-berhala dan arca yang disembah oleh mereka dan 
selainnya. Abdullah bin Abbas r.a. berkata, berhala-berhala yang dahulu 
ada pada kaum Nabi Nuh a.s., setelah itu ada pada orang-orang Arab. 
Wadd, adalah berhala suku Kalb di daerah Dumatul Jandal. Adapun 
Suwa’ adalah berhala milik suku Hudzail. Yaghuts, adalah berhala milik 
suku Murod, lalu suku Bani Ghuthoif di daerah Al-Jauf, di sisi negeri 
Saba’. Adapun Ya’uq, maka ia adalah berhala bagi suku Hamdan. Adapun 
Nasr, maka ia adalah berhala milik suku Himyar, yaitu keluarga Dzul 
Kala’. Semua nama berhala-berhala itu adalah nama orang-orang saleh 
dari kaumnya Nabi Nuh. Tatkala orang-orang saleh itu meninggal, maka 
setan menggoda kepada kaum mereka untuk membangun pada majelis-
majelis mereka arca-arca, dan menamai arca-arca itu dengan nama-nama 
mereka. Akhirnya, mereka melakukan hal itu, tetapi berhala-berhala 
itu belum disembah sampai kaum (yang membangun berhala-berhala 
itu) telah binasa, ilmu telah hilang, maka berhala-berhala itu akhirnya 
disembah.179 

Para ahli tafsir menjelaskan awal penyimpangan kaum Nuh a.s. 
sampai mereka menyembah berhala bahwa mereka membuat tugu 
kenangan dalam rupa orang-orang saleh itu di majelis-majelis mereka 
agar mereka memiliki semangat untuk beramal saleh saat melihat 
gambar atau tugu mereka. Kemudian setan membisikkan kepada mereka 
agar mencari berkah dengan cara mengusap tugu atau arca tersebut. 
Ritual ini berlangsung lama sampai terus berkembang dengan diikuti 
ritual-ritual lainnya, berupa penyembelihan hewan di sisinya, bersujud 
di hadapannya, berdoa kepadanya, dan berbagai macam penyembahan 
lainnya. Ketika paham paganism180 (penyembahan berhala) masuk 

179HR al-Bukhāriy, Al-Jāmi al-shahīh al-Mukhtașar, Hadis No. 4920. 
180Meskipun Arab adalah kaum paganis, namun dari informasi Al-Qur’an 

dipahami bahwa mereka adalah bangsa yang telah mengenal konsep Allah dengan 
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ke negeri Arab melalui usaha buruk dari Amir bin Luhaiy, akhirnya, 
tersebarlah penyembahan berhala di Makkah dan Jazirah Arab saat itu.181

sejumlah pandangan religius yang memiliki struktur batinnya sendiri dan siap untuk 
dikembangkan. Konsep yang dimaksud adalah pertama, Allah adalah pencipta dunia 
(QS Al-‘Ankabut [29]: 61). Kedua, Dialah yang menurunkan hujan (QS Al-‘Ankabut 
[29]: 63), atau pemberi hidup segala sesuatu yang hidup di bumi. Ketiga, Dialah satu-
satunya yang memimpin dengan sungguh-sungguh. Keempat, dalam keadaan darurat, 
orang-orang Arab hanya menyandarkan kehidupannya kepada Allah sebagai objek 
tempat bergantung (QS Luqman [31]: 32). Kelima, Allah adalah penguasa Ka’bah (QS 
Quraisy [106]: 1–3). Uraian ini menggambarkan adanya kedekatan konsep Allah yang 
dianut orang-orang Arab dengan konsep Islam, sehingga wajar Al-Qur’an mengecam 
mereka karena tidak mengakui kebenaran ajaran baru yang dibawa oleh Muhammad. 
Toshihiko Izutsu (1914 M–1993 M), God and Man in the Koran: Semantics of the Koranic 
Weltanschaung, terj. Agus Fachri Husein, dkk. dengan judul Relasi Tuhan dan Manusia: 
Pendekatan Semantik terhadap Al-Qur’an, Cet. I (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997), 
hlm. 106–110. Pengenalan bangsa Arab terhadap konsep Allah seperti digambarkan 
Toshihiko, bukan berarti mereka menganut agama monoteisme, melainkan beberapa 
paham keagamaan poleteisme masih mereka yakini. Terbukti bahwa mereka juga 
menyakini adanya kekuatan khusus yang dimiliki benda besar di sekitarnya. Misalnya 
pepohonan, padang pasir, gua, matahari, dan lain-lain. Gunung Shafa dan Marwah 
adalah dua bukit yang dimuliakan dan dijadikan tempat beribadah. Dari penyembahan 
terhadap benda-benda tersebut meningkat kepada dewa-dewa. Pembuatan dan 
penyembahan terhadap patung-patung berhala diyakini sebagai media penyembahan 
kepada dewa-dewa itu yang diyakini memiliki tugas-tugas tertentu antara lain tugas 
mengobati, tugas memberi keturunan, tugas menjauhkan kelaparan, tugas menjauhkan 
penyakit menular, menurunkan hujan, memberi kemenangan dalam peperangan, dan 
sebagainya. Dewa yang paling tertinggi dalam keyakinan mereka adalah Allah. Bahkan 
mereka menganggap penyembahan kepada dewa-dewa yang bersemayam dalam 
patung-patung berhala merupakan media atau wasilah yang dapat lebih mendekatkan 
mereka kepada Allah (QS Az-Zumar [39]: 3). Harun Nasution, Falsafat Agama, Cet. 
VII (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), hlm. 41–46.

181Amr Ibn Luhay adalah pemimpin Bani Khu’zāah yang dimuliakan kaumnya 
karena ketaatan agama yang dimilikinya. Dia sangat antusias melakukan amar 
ma’ruf, misalnya bersedekah dan urusan-urusan agama lainnya. Suatu waktu, dia 
keluar dari wilayahnya menuju ke Syam. Di Syam, ia mendapati penduduknya 
menyembah berhala-berhala, lalu dia mengapresiasi perbuatan itu karena 
dianggapnya perbuatan baik di mana Syam merupakan tempat diutusnya nabi dan 
rasul serta tempat diturunkannya kitab-kitab suci. Ketika pulang ke daerahnya 
semula, ‘Amr bin Luhay membawa berhala Hubal dan meletakkannya di Ka’bah 
kemudian mengajak kaumnya untuk menyembah berhala seperti yang dilakukan 
oleh penduduk Syam. Ajakan tersebut disambut baik oleh kaumnya. Dalam waktu 
yang tidak lama, penduduk Hijaz mengikuti cara beribadah penduduk Makkah 
karena mereka adalah para pengelola Baytullah dan pemilik al-Masjidil Harām. Lihat 
Syaikh Syafiyyurrahmān al-Mubarakfūri (1943 M–2006 M), al-Rahīq al-Makhtūm: 
Bah£un fi al-Sīrah al-Nabawiyyah, terj. Hanif Yahya, dkk., dengan judul Perjalanan 
Hidup Rasul yang Agung Muhammad dari Kelahiran hingga Detik-Detik Terakhir, Cet. V 
(t.t: Darussalam, 2004), hlm. 39.
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Orang-orang saleh itu adalah makhluk yang lemah yang tak 
layak disembah. Ketika ia disembah, maka para penyembahnya telah 
mengangkat derajat orang-orang saleh itu sebagai seorang makhluk 
atau hamba menjadi Tuhan yang disembah. Inilah yang dimaksud 
dengan ghuluww (berlebihan dan melampaui batas). Di zaman dahulu 
paham paganisme amat tersebar di penjuru dunia, sampai pengikut 
agama-agama samawi (seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani) pun 
terjangkiti penyakit pengkultusan dan penyembahan kepada selain 
Allah. Oleh karenanya, mereka menyembah nabi-nabi dan orang saleh 
mereka. Inilah sebabnya mereka mendapat teguran dari Allah dalam QS 
An-Nisa’ [4]: 171 sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. 

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam QS An-Nisa’ [4]: 171 
Allah Swt. melarang ahli kitab dari bersikap ghuluww, dan berlebihan 
dalam memuji. Perkara seperti ini banyak terjadi pada orang-orang 
Nasrani, karena mereka telah melampaui batas dalam membenarkan 
Nabi Isa a.s. sampai mereka mengangkat beliau lebih dari derajat yang 
Allah berikan kepadanya. Akhirnya, mereka memindahkan beliau dari 
posisi kenabian menjadi sembahan selain Allah, yang mereka sembah 
sebagaimana halnya mereka menyembah Allah. Bahkan mereka sungguh 
telah ghuluww kepada murid-murid dan pengikut beliau dari kalangan 
orang-orang yang mereka sangka di atas agama Isa a.s. Akhirnya, mereka 
mengakui adanya sifat ma’¡ūm (tak pernah salah) pada diri orang-orang 
tersebut. Kemudian kaum Nasrani pun mengikuti orang-orang itu (para 
pendeta) dalam semua yang ia katakan, baik itu benar atau batil, baik 
itu kesesatan atau petunjuk, baik itu berupa kejujuran atau kedustaan.182 

Di antara ekstremisme dalam masalah akidah di masa dahulu setelah 
turunnya wahyu atas Rasulullah adalah fitnah Musailamah al-Katzzab 
yang mengaku dirinya sebagai nabi, demikian pula pengakuan kenabian 
dari istrinya yang bernama Sabah binti al-Harits Ibn Suwaid. Pengakuan 
serupa juga dari al-Aswad Ibn Zaid al-‘Ansi, seorang pendusta berasal 
dari Shan’a yang kemudian dibunuh oleh Fairuz al-Dailami.  Bentuk lain 
dari ekstremisme keberagamaan dalam akidah yaitu meyakini malaikat, 
dan orang-orang saleh sebagai Tuhan, atau meyakini para wali dan 
orang-orang saleh sebagai orang-orang yang ma’shūm (bersih dari dosa). 

182Imad al-Din Ismail Abi al-Fida Ibn Umar Ibn Ibnu Katsir al-Qurasyi al-
Bushrawi al-Dimasyqi, selanjutnya disebut Ibn Katsir, Tafsir Al-Qur’an al-Azhim, 
Jilid II, hlm. 590–591.
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Contoh lain yang dapat diajukan misalnya keyakinan orang-orang Syi’ah 
Gulat terhadap ahlul bayt yang sebagian di antaranya menganggap mereka 
ma’shūm bahkan sebagian mereka menganggap ada hak peribadatan 
dan kesucian dari dosa terhadap beliau dan keturunannya.183 Demikian 
juga keyakinan pengikut tarekat dan aliran tasawuf yang terkadang 
menganggap orang-orang yang mereka anggap wali memiliki sifat 
kema’shūman sehingga mereka mengikutinya tanpa didasari dalil syariat, 
dan macam ghuluww ini adalah paling berbahaya dibandingkan dengan 
macam yang lainnya karena ghuluww ini menyebabkan kepada kehancuran 
bagi individu dan masyarakat di dalam pemahaman agamanya yang bisa 
mengeluarkan seseorang dari jalan yang lurus.184 

Fenomena ghuluww yang terdapat pada kaum Nasrani, juga terjadi 
pada umat Islam. Sebagian kaum muslimin yang mengultuskan Nabi 
saw. dengan meyakini adanya sifat-sifat ketuhanan pada diri beliau, 
seperti mengetahui perkara gaib, mampu menyelamatkan orang yang 
tertimpa bala, memenuhi hajat umatnya. Sehingga mereka meminta 
pertolongan, mengharap berkah, dan berdoa kepada Nabi saw. Kesemua 
hal ini adalah kemusyrikan yang diakibatkan oleh sikap ghuluww yang 
timbul karena berawal dari ghuluww-nya kaum muslimin dalam memuji 
Nabi saw. Itulah sebabnya Nabi saw. pernah bersabda:

وْا عَبْدُ الِله
ُ
وْل

ُ
ق

َ
نَا عَبْدُهُ، ف

َ
إِنَّمَا أ

َ
صَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، ف طْرَتِ النَّ

َ
مَا أ

َ
ي ك  تُطْرُوْنِ

َ
 لا

ه185ُ
ُ
 وَرَسُوْل

183Kelompok Syiah Gulat atau Syiah ekstrem adalah mereka yang 
berpandangan ekstrem tentang imam-imam mereka, memandang mereka melebihi 
batas kemanusiaan mereka sebagai makhluk Allah dan memberikan sifat-sifat 
Allah kepada mereka. Syiah Gulat terjerumus dalam dua bentuk ekstremisme 
akidah sekaligus. Pertama, mereka menyamakan dan menyerupakan Allah dengan 
manusia sebagaimana keyakinan kaum Yahudi. Kedua, mereka menyerupakan dan 
menyamakan manusia dengan Allah sebagaimana doktrin kaum Nasrani. Selain 
ekstremisme akidah dalam bentuk antropomorphisme, Syiah Gulat juga menganut 
doktrin inkarnasi dan perpindahan roh-roh. Lebih lanjut, lihat al-Syahrastani, al-
Milal wa al-Nihal, hlm. 215.

184Abū Ishāq al-Syāțibī, Al I’tishām, Jilid II, hlm. 712. Lihat juga Al-Shāduq 
Abd al-Rahman al-Garyān³, al-Guluww fi al-Dīn: Zawāhir Min Guluww al-Tatharruf wa 
Guluww al-Tashawwuf, hlm. 12. 

185Muhammad Ibn Ismāil Abū Abdillah al-Bukhārī al-Ju’fī, selanjutnya disebut 
al-Bukhāriy, Al-Jāmi al-Shahīh al-Mukhtașar, Juz III, Hadis No. 3261, Cet. III (Beirut-
Yaman: Dar Ibn Ka£³r, 1987), hlm. 1271.
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“Janganlah kalian memujiku secara berlebihan sebagaimana yang dilakukan oleh 
kaum Nasrani pada Isa bin Maryam. Aku ini hanyalah seorang hamba. Sebab itu, 
katakanlah, bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasul-Nya.”

Sikap ghuluww bukan hanya dilakukan oleh sebagian kaum muslimin 
terhadap diri Nabi saw., akan tetapi mereka berbuat ghuluww pada para 
ulama, kiai, dan orang-orang saleh atau orang-orang yang dianggap 
wali. Di sinilah muncul kebiasaan buruk melakukan ziarah ke kuburan 
para manusia yang dianggap wali misalnya ke kuburan Syekh Yusuf 
al-Makassary (Makassar-Sul-Sel), kuburan Wali Songo, dan lainnya. 
Di sana mereka melakukan ritual ibadah yang tak pernah diizinkan 
oleh Allah Swt. seperti bernazar, menyembelih hewan ternak, tawaf, 
berdoa kepada wali-wali, dan mengharap berkah atau kesembuhan 
darinya. Ibadah yang semestinya dilakukan di hadapan Allah, mereka 
persembahkan kepada makhluk. Inilah yang dimaksud dengan ghuluww 
atau melampaui batas dalam akidah.

Sikap mengultuskan (mendewakan) guru, ulama, syaikh, mursyid 
(dalam tarekat), kiai dan orang alim menyebabkan rusaknya akidah, 
karena mereka menganggap apa yang didatangkan oleh para guru 
itu merupakan kebenaran mutlak. Hal itu kemudian menghalangi 
seseorang kembali kepada dalil syar’i. Mengikuti guru yang sudah 
diketahui secara umum kesalahan dan kekeliruan pemahamannya 
yang berseberangan dengan Islam, berarti mengadakan tandingan 
terhadap Allah. Sikap dan perilaku mengultuskan para guru merupakan 
perbuatan yang meniru sikap buruk kaum Yahudi dan Nasrani yang 
mengultuskan para rahib dan para pendeta mereka, yakni tidak dengan 
cara mempersembahkan peribadatan kepada mereka, tetapi dengan 
cara mengikuti apa saja yang dihalalkan dan diharamkan oleh mereka 
meskipun hal itu tidak sesuai dengan apa yang telah disyariatkan Allah 
kepada mereka (QS At-Taubah [10]: 31). Ibnu Taimiyah mengomentari 
bahwa mereka yang mengikuti ketetapan hukum orang yang membuat 
hukum yang berbeda dengan apa yang ditetapkan Allah dan rasul-
Nya, dalam hal keharaman dan kehalalan dikenai dua hukum. Hukum 
pertama adalah hukum kekafiran dan kemusyrikan. Hukum kedua 
hukum sebagai ahli pendosa atau hukum kefasikan karena meskipun 
mereka meyakini eksistensi Allah sebagai pembuat hukum, namun 
mereka tetap melakukan kemaksiatan karena melakukan hal-hal 
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yang sesungguhnya diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang 
sesungguhnya dihalalkan.186

Di antara penyebab kehancuran agama umat-umat terdahulu adalah 
mereka bersikap ghuluww dalam beragama, sesuatu yang tak pernah 
ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya, lalu mereka menetapkannya 
tanpa hujjah. Allah menetapkan wajibnya bertauhid kepada Allah, tetapi 
mereka malah melakukan amalan-amalan yang mengantarkan kepada 
kesyirikan. Rasulullah saw. bersabda:

ين187ِ وُّ فِي الدِّ
ُ
غُل

ْ
مْ ال

ُ
ك

َ
بْل

َ
 ق

َ
ان

َ
كَ مَنْ ك

َ
هْل

َ
إِنَّهُ أ

َ
ينِ ف وَّ فِي الدِّ

ُ
غُل

ْ
مْ وَال

ُ
يُّهَا النَّاسُ إِيَّاك

َ
يَا أ

“Wahai manusia, waspadalah kalian terhadap ghuluww (melampaui batas) 
dalam beragama, karena ghuluww dalam beragama telah membinasakan orang-
orang sebelum kalian.” (Terj. Penulis)

Munculnya kesyirikan berawal dari munculnya bid’ah atau ajaran 
baru yang diciptakan dan dilakukan oleh sebagian manusia saat mereka 
beribadah. Sebagai contoh, kaum Nabi Nuh a.s. menciptakan tuntunan 
baru dalam beribadah kepada Allah. Mereka membuat gambar dan arca 
orang-orang saleh yang telah lama wafat dengan maksud bahwa dengan 
melihat gambar-gambar atau arca yang mereka pasang di majelis dan 
tempat mereka beribadah, mereka lebih bersemangat beribadah kepada 
Allah. Mereka tidak memahami bahwa suatu ibadah jika dilakukan 
dengan cara yang tidak digariskan oleh Allah dan rasul-Nya, maka ibadah 
itu akan dijadikan wasilah atau sarana oleh setan dalam menggelincirkan 
manusia kepada kesyirikan dan kekafiran (QS An-Nisa’ [4]: 120).

Kaum Nuh a.s. awalnya masih menyembah Allah Swt., akan 
tetapi melalui bid’ah akidah yang mereka ciptakan setan membisikkan 
kepada generasi setelahnya bahwa para pendahulu tidak meletakkan 
gambar atau arca-arca ini, kecuali karena orang-orang yang digambar 
itu memiliki kelebihan dan kemampuan dalam mengabulkan doa, 
menyampaikan hajat manusia kepada Allah, mampu menolong 
orang yang susah, dan sederet bisikan lainnya. Akhirnya, manusia 

186Ahmad Abd al-Halīm Ibn Taimiyyah al-Harrāniy Abū al-‘Abbās, Majm  al-
Fatāwā, Juz II, Cet. II (t.t: Maktabah Ibnu Taimiyyah, t.th.), hlm. 93. 

187Ahmad Ibn Hambal Abū Abdillah al-Syaybānī dari Ibnu Abbās, Musnad al-
Imām Ahmad Ibn Hambal, Juz I, Hadis No. 1851 (Mesir: Muassasah al-Qurțubah, 
t.th.), hlm. 215, 347. 
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pun menyembah gambar dan arca itu. Inilah sikap keterlaluan dan 
melampaui batas yang dikecam oleh Rasulullah saw. dalam sabdanya:

ا188
ً
ث
َ
لا

َ
هَا ث

َ
ال

َ
 ق

َ
عُون نَطِّ

َ
مُت

ْ
كَ ال

َ
هَل

“Binasalah orang-orang yang keterlaluan atau berlebih-lebihan.” 

Al-tanathu’ merupakan salah satu bentuk ekstremisme beragama, 
yakni berlebih-lebihan atau melampaui batas syariat dalam pelaksanaan 
ibadah, yakni menambahkan sesuatu yang tidak diperintahkan baik 
dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan.189 Keterlaluan dan 
melampaui batas dalam beragama adalah melakukan perkara-perkara 
yang yang tak pernah Allah perintahkan. Jika hal ini terkait langsung 
dengan akidah seseorang maka akan membawa seseorang kepada 
kebinasaan hakiki, yakni kekafiran atau kesyirikan. 

B. Ekstremisme Keberagamaan dalam Ibadah Mahdhah
Ibadah merupakan segala sesuatu yang dicintai dan diridai Allah Swt., 
berupa perkataan, perbuatan, yang lahir dan yang tersembunyi. Dengan 
kata lain, beribadah berarti melakukan sesuatu hanya untuk mencari 
cinta dan rida Allah, misalnya dalam berdoa, minta pertolongan dan 
perlindungan, menyembelih hewan, bernazar, dan bersujud. Ibadah 
khususnya ibadah mahdhah menunjukkan perpaduan dan kesatuan 
umat Islam secara konkret. Tiap hari lima kali umat Islam sujud kepada 
Allah dalam waktu yang sama, menghadap kepada kiblat yang sama di 
Makkah. Begitu juga ajaran puasa, secara simbolis dapat mempersatukan 
kaum mukminin untuk meninggalkan makan dan minum dalam 
waktu yang sama menurut ukuran wilayah masing-masing. Hikmah 
yang tersembunyi dalam ibadah fisik adalah untuk menunjukkan 
kesatuan manusia secara spiritual dan material.190 Ikatan keimanan 

188Muslim Ibn al-Hajjāj Abū al-Husain al-Qusyayrī al-Naysabūri, selanjutnya 
disebut Muslim, Shahīh Muslim, Bab Halaka al-Mutanaththi’ūna, Juz 4, Hadis No. 
2670 (Beirut: Dar Ihya al-Turāś al-‘Arabī, t.th), hlm. 2055.

189Shalah al-Shāwiy, al-Tatharruf al-Dīnīy: al-Ra’yu al-Akhār, hlm. 10. 
190Iman dan ibadah yang menghubungkan langsung manusia dengan Allah 

membantu menimbulkan solidaritas dan kesatuan umat Islam dan mendorongnya 
kepada universalisme. Dalam keyakinan seperti ini, Islam nampak sebagai agama 
keyakinan dan keseimbangan. Esa-Nya Tuhan yang disembah dengan sendirinya 
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yang diwujudkan dalam ibadah dengan sejumlah aturan hukum yang 
dibawanya diyakini melahirkan keseimbangan dan keharmonisan 
hubungan-hubungan kemanusiaan, baik secara internal maupun secara 
eksternal keberagamaan manusia.

Di antara prinsip ibadah mah«ah adalah keberadaannya harus 
berdasarkan adanya dalil perintah, baik dari Al-Qur’an maupun sunah. 
Olehnya itu, tidak boleh dilakukan atas ketetapan akal atau logika saja, 
karena merupakan otoritas wahyu. Selain itu, tata cara pelaksanaannya 
harus dilakukan sesuai dengan apa yang telah dipraktikkan dan 
dicontohkan Rasulullah saw. Sebab itu, dalam ibadah mah«ah tidak 
boleh didatangkan perkara baru (bid’ah). Dalam ibadah mah«ah berlaku 
kaidah ushul fiqh yaitu hukum asal dalam ibadah adalah haram kecuali 
ada nash yang mensyariatkannya (al ashlu fi al-’ibadati al-haram illa bi 
nashshin). Ibadah mahdhah bukan wilayah akal atau logika manusia, maka 
pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat, dan keabsahannya tidak 
ditentukan mengerti atau tidak mengerti perkara itu. Ibadah mahdhah 
tidak dapat dijangkau akal atau bersifat suprarasional. Seorang hamba 
dituntut melaksanakan ibadah ini dengan penuh kepatuhan dan ketaatan 
dan keyakinan bahwa ibadah tersebut disyariatkan untuk kepentingan 
dan kebahagiaan hamba, bukan untuk kepentingan Rasulullah saw., 
bukan juga untuk kepentingan Allah Swt.191 Oleh karena itu, tidak 
dibenarkan bagi seorang hamba menambah-nambah bentuk ibadah 
karena merasa apa yang diajarkan Nabi saw. tidak mencukupi bagi 
dirinya meskipun itu dilakukan dalam rangka untuk lebih mendekatkan 
diri kepada Allah Swt. Hal ini berarti apa yang didatangkan oleh Nabi 
saw. sudah dianggap sempurna oleh Allah Swt. sebagaimana dalam QS 
Al-Ma’idah [5]: 3.

menjelmakan kesatuan keseimbangan manusia, masyarakat, dan kemanusiaan 
seluruhnya. Hal ini karena dalam Islam tidak dikenal sosok perantara antara hamba 
dan Tuhan. Keyakinan dan kebanggaan memiliki kebenaran menciptakan fondasi 
solidaritas Islam yang jauh lebih kuat dari ikatan solidaritas apa pun, termasuk 
solidaritas dalam struktur masyarakat. Marcel A. Boisard, L’ Humanisme De L’Islam, 
terj. H. M. Rasyidi dengan judul Humanisme dalam Islam, Cet. I (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1980), hlm. 80–81. Lihat juga Ehsanul Karim, Muslim History of Civilazation: 
a Modern Day Perspective of the Islamic Civilazation, Cet. I (Kuala Lumpur-Malaysia: 
A.S. NOORDEEN, 2008), hlm. 64.

191Ibrāhim Ibn Musa al-Nakhmīy al-Qarnāthīy al-Mālikīy Ibnu Abī Ishāq 
al-Sy±¯ibī, Al-Muwāfaqāt fī U¡ūl al-Syarī’ah, Juz II, Cet. II (Beirut-Lebanon: Dār al-
Ma’rifah, 1975), hlm. 300.
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Sikap dan perilaku ekstrem dalam ibadah mah«ah antara lain 
dapat dijumpai dalam pelaksanaan ibadah salat, ibadah zakat, dan 
ibadah pernikahan (QS Al-Mu’minūn [23]: 1–7). Nabi saw. telah 
mempraktikkan ibadah salat dengan memenuhi sejumlah syarat-syarat 
dan rukun-rukunnya. Dalam ayat 7 Surah Al-Mu’minun ditegaskan 
bahwa orang-orang yang tidak khusyuk salatnya, tidak menjauhkan 
diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia, tidak menunaikan zakat, 
dan tidak menjaga kehormatannya (kemaluan), dianggap sebagai orang-
orang yang melampaui batas ( ). 

Dengan mengutip beberapa riwayat, al-Thabari menjelaskan bahwa 
sebelum turunnya rangkaian ayat-ayat Al-Mu’minun ini, Rasulullah 
saw. dan para sahabat mengarahkan penglihatannya ke langit ketika 
mereka sedang melaksanakan salat. Namun, setelah turunnya ayat 
ini, Rasulullah saw. mengarahkan pandangannya ke tempat sujudnya 
atau penglihatannya itu tidak melampaui tempat salatnya. Makna lain 
dari khusyuk dalam salat adalah berdiam diri dan tidak menoleh ke 
sembarang arah ketika sedang melaksanakan salat. Demikian juga, 
ketenangan hati dan pemusatan konsentrasi hanya kepada Allah Swt. 
merupakan bagian penting yang dapat menentukan kekhusyukan dalam 
salat.192 Sikap khusyuk sebagaimana dipahami tidak hanya berlaku 
ketika dalam keadaan salat, tetapi khusyuk semestinya dipahami secara 
luas, yakni sebuah sikap dan perilaku merendah dan menghinakan diri 
di hadapan Allah Swt. dengan senantiasa melaksanakan perintah dan 
menjauhi larangan-Nya dengan penuh kesadaran akan kehambaan diri.

 Selain terkait dengan kekhusyukan, perilaku melampaui batas 
dalam pelaksanaan salat terkait dengan mengeraskan dan mengecilkan 
suara tidak seperti yang semestinya. Hal ini telah disinggung dalam QS 
Al-Isra’ [17]: 110. 

Ayat di atas memerintahkan untuk menyebut nama Allah atau 
salah satu dari nama-nama-Nya yang lain dalam berdoa karena Dia 
mempunyai al-asmāul al-husnā yakni nama-nama terbaik. Banyaknya 
jumlah nama Allah, tidak berarti banyaknya zat yang memiliki nama-
nama itu, melainkan pemiliknya hanya satu yaitu Allah Swt. Penyifatan 
nama Allah Swt. dengan kata yang berbentuk superlative (paling…) 

192Muhammad Ibn Jarīr Ibn Yazīd Ibn Khālid al-Țabarī Abū Ja’far, Jāmi al-Bayān 
‘an Ta’wīl Ayi al-Qur’ān, Jilid XVIII (Beirut: Dār al-Fikr, 1405), hlm. 1–3.
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menunjukkan bahwa nama-nama itu bukan saja nama yang baik, 
tetapi juga yang paling baik bila dibandingkan dengan nama-nama baik 
lainnya.193 Hal ini berarti meskipun makhluk memiliki sifat seperti sifat 
Allah, namun nama-nama Allah menunjukkan sifat-Nya paling baik 
dalam kuantitas maupun kualitasnya.194 Demikian itu kata al-husnā 
menunjukkan bahwa nama-nama-Nya adalah nama-nama yang amat 
sempurna, tidak sedikit pun ada celah bagi adanya kekurangan dan 
kebutuhan kepada selain-Nya.195 

193Menurut Thabathaba’i, ayat-ayat yang turun terkait dengan perintah doa 
dengan menyebut salah satu dari nama-nama Allah atau yang disebut dengan 
al-Asmā’u al-Husnā merupakan bantahan terhadap sikap kaum musyrikin yang 
menolak berdoa dengan menyebut al-Rahmān. Penolakannya itu didasari atas alasan 
bahwa jika berdoa kepada al-Rahmān berarti sama dengan menyembah selain Allah. 
Alasan ini sebenarnya mereka ada-adakan dengan tujuan menentang eksistensi 
Allah dengan menyepelekan nama-nama Allah. Dalam kaitan ini, Thabathaba’i 
menafsirkan QS Al-A’raf [7]: 180 dengan membagi kelompok-kelompok manusia 
berdasarkan keyakinannya terhadap al-Asmāu al-Husnā yang dimiliki Allah kepada 
dua kelompok besar. Kelompok pertama, kelompok yang mendapat petunjuk yaitu 
kelompok yang menamai Allah dengan nama-nama yang indah itu sesuai dengan 
keagungan-Nya dan menafikan-Nya dari segala kekurangan dan keburukan. 
Kelompok kedua, kelompok yang menyimpang dari yang seharusnya karena menamai 
dan menyifati Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan 
keagungan-Nya. Mereka memercayai keesaan Allah, tetapi menisbahkan kepada-
Nya hal-hal yang tidak wajar, seperti meyakini Allah memiliki jasmani, tempat, dan 
bahwa ilmu-Nya serupa dengan ilmu makhluk, dan lain-lain. Termasuk juga dalam 
kelompok ini adalah mereka menyandangkan penciptaan, kehidupan, rezeki, dan 
lain-lain kepada materi, alam atau peredaran masa, atau menisbahkan kebaikan 
dan keburukan kepada sesembahan mereka. Allamah al-Sayyid Muhammad Husain 
al-thaba’thaba’i, al-Mizan fī Tafsīr Al-Qur’an, Cet. I (Beirut-Lebanon: al-Muassasah 
al-‘A’lamīy li al-Mathbūāt, 1997), hlm. 345–346. 

194M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur’an, Vol. 
VII, hlm. 566–567. 

195Pengenalan Tuhan dengan sifat Asma al-Husnā merupakan pengenalan 
yang sangat unik dan mengagumkan tentang Tuhan. Tuhan tidak diperkenalkan 
sebagai sesuatu yang material, tetapi juga bukan sesuatu yang ideal dan immaterial 
yang tidak dapat digambarkan dalam kenyataan, atau dalam keadaan yang tidak 
dapat dijangkau manusia. Oleh karena jika demikian, hati manusia tidak akan 
tenteram terhadap-Nya, akalnya pun tidak dapat memahami-Nya, sehingga 
keyakinan tentang wujud dan sifat-sifat-Nya tidak akan berpengaruh pada sifat 
dan tingkah lakunya. Oleh karena itu, Al-Qur’an menempuh cara pertengahan 
dalam memperkenalkan Tuhan, yakni antara lain dengan Maha Mendengar, Maha 
Melihat, Maha Mengetahui, dan lain-lain. Selain memperkenalkan Allah melalui al-
Asmā al-Husnā, Al-Qur’an pun mengarahkan manusia mengenal Allah dengan cara 
memperhatikan alam raya dan fenomenanya yang sedemikian teliti dan seimbang. 
Selain itu, manusia juga dianjurkan mengamati proses penciptaannya dari lahir 
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Selanjutnya, ayat di atas memberikan petunjuk keseimbangan 
dalam melaksanakan perintah salat, yakni suatu doa, bacaan, dan gerak-
gerik tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. 
Salat, terkadang dilakukan dengan suara yang terdengar oleh orang lain 
(shalat jahr) dan terkadang dilakukan dengan tidak memperdengarkan 
suara kepada orang lain (shalat sirr). Hal ini berarti bahwa membaca 
Al-Qur’an ketika salat atau berdoa di luar salat, hendaknya tidak terlalu 
mengeraskan suara dan tidak juga merahasiakannya. Hal ini dilakukan 
untuk menghindari gangguan orang lain kepada orang yang sementara 
salat atau orang yang sementara membaca Al-Qur’an, begitupun juga 
sebaliknya. Kiranya hal ini terkait dengan pelaksanaan salat asar dan 
zuhur dilakukan dengan suara yang rahasia (sangat perlahan) karena 
pada waktu-waktu ini orang-orang musyrik masih berkeliaran. Lain 
halnya dengan pelaksanaan salat magrib dan isya yang dilakukan dengan 
memperdengarkan suara kepada makmum karena orang-orang musyrik 
telah kembali ke rumah mereka masing-masing, dan pada waktu salat 
subuh, mereka masih tidur dengan nyenyak. Dari uraian ini dapat 
disimpulkan bahwa mengeraskan dan mengecilkan suara dalam salat 
dengan tidak menyesuaikannya dengan apa yang telah dicontohkan nabi 
merupakan perilaku ekstrem dalam melakukan perintah agama.

Selanjutnya, ghuluww dalam perbuatan, seperti melakukan tawaf 
pada kuburan, beriktikaf (berdiam diri) di kuburan, atau beribadah 
padanya karena meyakini ibadah di sana lebih khusyuk, biasanya 
diawali dengan sesuatu yang dianggap biasa, namun dalam waktu 
singkat akan digandrungi sehingga kemudian meluas. Orang-orang 
yang bersikap ghuluww196 dalam agama berbicara tentang Allah tanpa 

hingga mencapai kesempurnaan pertumbuhan dan perkembangan jiwanya, bahkan 
diarahkan untuk senantiasa mempelajari sejarah dengan segala dampak baik 
dan buruknya. M. Quraish Shihab, Menyingkap Tabir Ilahi: al-Asma al-Husna dalam 
Perspektif Al-Qur’an, Cet. VIII (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. xxiv–xxvi.

196Yang dimaksud sikap ghuluww atau berlebihan dalam pembahasan ini 
adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan Al-Qur’an dan sunah, dan 
bukanlah termasuk sikap ghuluww atau berlebihan, perbuatan seseorang yang 
berusaha untuk menerapkan sunah (ajaran) Rasulullah saw. dalam setiap langkah 
dan perilakunya. Hal ini penting dipahami karena sebagian orang ketika melihat 
seseorang yang berusaha untuk menerapkan sunah (ajaran) Rasulullah saw., seperti 
salat jemaah, berusaha mencari yang halal, bersikap jujur, dan lain sebagainya, 
terkadang dianggap bersifat ghuluww atau ekstrem, padahal hal itu bukanlah sikap 
ghuluww. Ukuran ghuluww dan tidaknya ditimbang dengan Al-Qur’an dan sunah, 
bukan dengan perasaan dan pendapat manusia. 
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haq (dalil) dan tentang agama tanpa ilmu, sehingga akhirnya mereka 
sesat dan menyesatkan orang lain dari jalan yang lurus. Sikap ghuluww 
inilah yang merupakan penyebab munculnya seluruh penyimpangan 
dalam agama, demikian juga penyimpangan dalam sikap dan perbuatan 
keseharian manusia. 

Salah satu kelemahan manusia yang diungkap dalam Al-Qur’an 
adalah sifatnya yang tergesa-gesa atau ambisius dalam mencapai tujuan-
tujuan atau cita-citanya, termasuk tujuannya dalam hal mendapatkan 
kemuliaan di sisi Allah. Keadaan inilah yang menyebabkan seseorang 
berkreativitas secara berlebihan dalam ketaatan dan ibadah. Di antara 
mereka ada yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan baginya, ada 
juga yang mewajibkan bagi dirinya hal-hal yang sesungguhnya tidak 
diwajibkan, bahkan tidak diperintahkan.197 Meskipun pada awalnya 
ibadah-ibadah yang terkesan “baru” tersebut bersumber dari ketulusan, 
namun tanpa disadari sebenarnya hal itu berlandaskan hawa nafsu, 
karena selain membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak dibebankan 
kepadanya, tetapi juga membuat syariat baru yang tidak bersumber dari 
syariat yang sebenarnya. 

Suatu ketika ada tiga orang yang ingin mengetahui aktivitas 
ibadah nabi di rumah. Mereka tidak bertemu dengan Nabi saw., 
mereka kemudian bertanya kepada ‘Aisyah tentang ibadah beliau. 
Setelah diberitahukan, mereka merasa ibadah beliau itu hanya sedikit. 
Mereka berkata: di manakah kedudukan kami dibanding dengan nabi? 
Padahal telah diampuni dosa-dosa beliau yang lalu maupun yang akan 
datang. Maka salah seorang dari mereka berkata, aku akan salat malam 
terus-menerus dan tidak akan tidur. Yang lain berkata: aku akan puasa 
terus-menerus tanpa berbuka. Dan yang lain berkata: aku tidak akan 
menikah selama-lamanya. Maka Rasulullah saw. mendatangi mereka 
dan mengatakan:
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ي وَأ ِ

ّ
صَل

ُ
طِرُ، وَأ

ْ
ف
ُ
وَأ

197Muhammad Musthafā al-Zuhaylī, al-I’tidāl fi al-Tadayyun: Fikran wa Sulūkan wa 
Manhajan, Cet. III (Turablis: Kuliyyat al-Dakwah al-Islāmiyyah, 1428), hlm. 14–15. 

198HR al-Bukhāri, Al-Jāmi al-Shahīh al-Mukhtașar, Juz 5, Hadis No. 4776, Cet. 
III (Beirut-Yaman: Dar Ibn Ka£³r, 1987), hlm. 1949.
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“Kaliankah yang mengatakan begini dan begini? Adapun diriku, demi Allah, 
aku adalah orang yang paling takut dan paling takwa kepada-Nya, tetapi aku 
berpuasa aku juga berbuka, aku shalat dan aku juga tidur serta aku menikahi 
wanita. Barang siapa membenci sunahku maka ia bukan termasuk golonganku.” 
(Terj. Penulis)

Dalam kesempatan lain Rasulullah saw. bersabda:

هُمْ شَدُّ
َ
مُهُمْ بِالِله وَأ

َ
عْل

َ
ي لأ ِ

وَالِله إِنّ
َ
صْنَعُهُ ف

َ
يءِ أ  عَنْ الشَّ

َ
هُوْن وَامٍ يَتَنَزَّ

ْ
ق
َ
 أ

ُ
 مَا بَال

هُ خَشْيَة199ً
َ
ل

“Bagaimana halnya kaum-kaum yang menjauhkan diri dari sesuatu yang 
kulakukan? Demi Allah, aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah dan 
yang paling takut kepada-Nya.” (Terj. Penulis)

Keterangan hadis di atas memberikan isyarat bahwa menjauhkan 
diri dari amalan-amalan tertentu dengan anggapan hal itu lebih baik 
dari dispensasi yang diberikan Rasulullah saw. merupakan dosa. Sebab 
ia memandang dirinya lebih bertakwa kepada Allah daripada rasul-Nya. 
Hal ini jelas merupakan penyimpangan. Ibnu Hajar menambahkan 
bahwa tidak diragukan lagi kesesatan orang yang meyakini demikian 
yakni meyakini bahwa hal itu lebih baik daripada apa yang telah 
dilakukan Rasulullah saw.

Ekstremisme keberagamaan dalam ibadah mah«ah juga dapat 
ditelusuri pada pelanggaran yang dilakukan Bani Israil pada hari Sabtu. 
Atas permintaan mereka sebelumnya, Allah Swt. menjadikan hari Sabtu 
sebagai hari khusus untuk melaksanakan ibadah kepada Allah seharian 
penuh. Mereka melanggar syariat hari Sabtu dengan menangkap ikan 
di hari itu, meskipun telah disyariatkan sebelumnya bahwa tidak boleh 
melakukan kegiatan duniawi pada hari itu. Dengan menggunakan logika 
materialisme, mereka memasang perangkap ikan di pinggir laut di hari 
Jumat sore, dan mengambil ikan-ikan itu di hari Minggu. Dengan cara 
seperti ini, mereka tetap melaksanakan syariat hari Sabtu. Namun 
demikian, Allah menganggap perbuatan mereka yang seperti ini, justru 
merupakan bentuk sikap melampaui batas karena mereka tidak ikhlas 

199HR al-Bukhāri dari Aisyah r.a., Al-Jāmi al-Shahīh al-Mukhtașar, Juz VI, Bab 
Mā Yukrihu min al-Ta’mmuqi wa al-Tanāzu’i fī al-‘Ilmi wa al-ghuluw fī al-dīni wa al-Bida’i, 
Hadis No. 6871, Cet. III (Beirut-Yaman: Dar Ibn Kar, 1987), hlm. 2662.
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melakukan ibadah kepada Allah dengan meninggalkan untuk sementara 
pekerjaan-pekerjaan duniawi. Mereka tetap mendatangi tempat ibadah 
untuk beribadah, namun hati dan pikiran mereka terpaut dalam kepada 
materi duniawi. Atas dasar inilah, mereka ditimpakan siksa berupa 
laknat menjadi seekor kera. Hal ini telah ditegaskan dalam QS Al-
Baqarah [2]: 65 dan QS Al-A’raf [7]: 163 dan 166.

Dalam ketiga surah tersebut, pelanggaran Bani Israil yang 
melampaui batas terkait dengan syariat hari Sabtu diungkapkan dengan 
term: , ,  . Ketiga term ini digunakan Al-Qur’an untuk 
menggambarkan segala sikap dan bentuk perilaku yang melampaui 
batas yang ditentukan syariat. Olehnya itu, sikap dan perilaku Bani 
Israil terhadap aturan hari Sabtu yang disyariatkan kepada mereka dapat 
disimpulkan sebagai bentuk ekstremisme keberagamaan. 

Selanjutnya, ekstremisme beragama terkait dengan ibadah mah«ah 
dalam keberagamaan umat Islam dapat dilihat pada QS Al-Ma’idah [5]: 
2 dan 49. Kedua ayat ini terkait dengan sikap dan perilaku melampaui 
batas dalam pelaksanaan ibadah haji dengan melakukan pelanggaran 
dalam hal membunuh binatang buruan pada masa berihram. Dalam ayat 
2 Surah Al-Mā’idah, Allah Swt. menjelaskan sejumlah aturan berupa 
perintah dan larangan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Tertib 
ayat ini lebih dahulu memaparkan larangan yang dimaksud, antara lain 
larangan melanggar syiar-syiar Allah, melanggar kehormatan bulan-
bulan haram, larangan mengganggu binatang hadya dan qalāid, dan 
larangan mengganggu pengunjung baytullah. Adapun perintah Allah 
dalam ayat ini berupa perintah saling menolong dalam kebaikan dan 
ketakwaan dan perintah bertakwa hanya kepada Allah Swt.

Kesemua larangan Allah yang disebut dalam ayat 2 Surah Al-
Mā’idah, pada khususnya berlaku bagi mereka yang sedang melaksanakan 
ibadah haji dan umrah. Larangan melakukan pelanggaran kehormatan 
tanda-tanda (syi‘ār-sya‘ā’ir)200 haram, dimaksudkan dengan keharusan 

200Menurut al-Zamakhsyarī, Sya’ā’ir bentuk jamak dari sya’īrah yaitu sesuatu 
yang dilakukan dengan pemahaman dan perasaan yang sempurna terkait dengan 
manasik haji antara lain melempar jumrah, sa’i antara Shafā dan Marwah, ihram, 
tawaf, mencukur rambut,A dan berkurban. Dengan mengutip Ibnu Abbas, al-
Zamakhsyarī menjelaskan bahwa kaum muslimin dan kaum musyrikin sama-sama 
melaksanakan ibadah haji, sehingga Allah melarang kaum muslimin menghalangi 
kaum musyrikin melaksanakan ibadah haji. Larangan ini berlaku sampai turunnya 
ayat 28 Surah At-Taubah [9], yang kemudian dipertegas oleh ayat 17 surah yang 



Bab 4 ---  Wujud Ekstremisme Beragama dalam Al-Qur’an 129

menghormati bulan-bulan haram, yakni Dzul Qaiddah, Dzul Hijjah, 
Muharram, dan bulan Rajab. Demikian juga keharusan menghormati 
tempat-tempat haram, yakni Shafā, Marwah, serta Masy’ar al-Haram. 
Penghormatan yang sama juga ditujukan kepada sesuatu yang khusus 
dikurbankan sebagai persembahan kepada Allah Swt., dalam hal ini 
adalah binatang hadya dan qalāid. 

Sejumlah larangan tersebut ditutup dengan larangan berbuat aniaya 
kepada orang-orang yang datang ke tanah haram untuk melakukan 
ibadah haji dan umrah, termasuk orang-orang musyrik Makkah. 
Penganiayaan terhadap mereka dalam konteks ini adalah melarang 
mereka melaksanakan ibadah haji dan umrah. Penganiayaan seperti 
ini diungkapkan Al-Qur’an dengan term , sebuah term yang 
mengindikasikan pelanggaran yang melampaui batas kemanusiaan. 
Hal ini karena hak untuk mengekspresikan keyakinan merupakan hak 
kemanusiaan yang melekat pada diri setiap manusia sehingga tidak 
boleh dilanggar oleh manusia mana pun,201 meskipun pelaksanaannya 
disesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak 
terkait.

Dalam konteks larangan melakukan pelanggaran selama dalam 
ibadah haji, juga dijumpai dalam QS Al-Ma’idah [5]: 94, yang juga 

sama. Menurut Mujahid dan al-Sya’bī, ayat yang terkait dengan izin melaksanakan 
ibadah haji bagi kaum musyrikin di-nasakh dengan ayat 89 Surah An-Nisā’ [4]. Abū 
al-Qāsim Mahmūd Ibn Umar al-Zamakhsyarī al-Khawarizmī, selanjutnya disebut 
al-Zamakhsyarī, al-Kasysyāf ‘an Haqāiq al-Tanzil wa ‘Uyūn al-‘Aqāwil fi Wujūh al-Ta’wīl, 
Jilid I (Beirut: Dār Ihyā al-Turāś al-‘Arabī), hlm. 637.

201Ayat 2 Surah Al-Ma’idah mengisyaratkan adanya izin bagi orang-orang 
musyrik melakukan ibadah haji dan umrah di tanah haram, yakni Makkah dan 
sekitarnya. Izin melaksanakan ibadah haji dan umrah bagi kaum musyrikin sesuai 
tradisi Nabi Ibrahim a.s. Namun, izin ini dicabut oleh Allah dengan firman-Nya 
dalam Surah At-Taubah [9]: 8 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya 
orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati al-Masjid al-Haram 
sesudah tahun ini”, yakni sesudah tahun kesembilan hijriah. Sementara menurut 
sebagian ulama, Surah Al-Ma’idah terkait dengan izin tersebut turun setelah Nabi 
saw. kembali dari Perjanjian Hudaibiyyah pada bulan Dzul Hijjah tahun keenam 
hijriah. Larangan bagi kaum muslimin menghalangi kaum musyrikin yang akan 
melaksanakan ibadah haji sesuai keyakinan mereka merupakan salah satu hujjah 
betapa kuat ajaran toleransi dalam Islam. Meskipun izin tersebut dicabut karena 
terkait dengan penghormatan terhadap tanah dan bulan-bulan haram, namun di 
tempat selain tanah haram melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan agama 
tidak dilarang. M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-
Qur’an, Volume IV, hlm. 10–12.
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memakai term . Term ini mengisyaratkan bahwa siapa saja yang 
melakukan perburuan terhadap binatang dan burung-burung selama 
dalam pelaksanaan ibadah haji dinilai sebagai sikap dan perilaku 
melampaui batas aturan ibadah haji. Term  juga dipakai Al-Qur’an 
untuk mengungkapkan pelanggaran yang dilakukan kaum Bani Israil 
terhadap syariat hari Sabtu. Pelarangan Allah terhadap kedua syariat 
di atas—syariat hari Sabtu dan syariat ibadah haji—sesungguhnya 
merupakan ujian keimanan bagi umat yang bersangkutan, apakah 
mereka mematuhi syariat-syariat itu atau justru melanggarnya. Fakhru 
al-Razī menjelaskan bahwa ujian yang diberikan Allah dalam hal ini tidak 
termasuk ujian yang besar atau ujian yang memberatkan seperti halnya 
ujian mengorbankan nyawa ataupun mengerahkan harta benda. Ujian 
yang ringan ini sama dengan ringannya ujian yang pernah diberikan 
kepada Bani Israil. Jika Bani Israil diuji dengan larangan berburu ikan 
di lautan, maka umat Muhammad saw. diuji dengan larangan berburu 
binatang di daratan.202 Suatu hal yang membedakan dari pelarangan ini 
adalah pelanggaran Bani Israil terhadap syariat Sabtu telah berlangsung 
dan karenanya mereka dipastikan mendapatkan siksa yang pedih, 
sementara pelarangan Allah terhadap syariat ibadah haji merupakan 
peringatan akan aturan-aturan ibadah haji berikut sanksi yang akan 
diterima bagi siapa pun yang melanggarnya. 

C. Ekstremisme Keberagamaan dalam Hukum dan 
Muamalah

1. Mempersulit dalam Menjalankan Hukum-hukum Syariat

Ekstrem dan berlebih-lebihan dalam melaksanakan ajaran agama 
adalah faktor terbesar terjadinya perpecahan. Termasuk dalam hal ini 
adalah mempersulit diri sendiri dan orang lain dalam melaksanakan 
hukum-hukum syariat, atau tidak mengindahkan etika-etika syariat dan 
kaidah-kaidah agama dalam bersikap dan bermuamalah terhadap orang 
lain. Sesungguhnya Islam tegak di atas pelaksanaan hukum-hukum 
Islam secara menyeluruh dengan memperhatikan sisi kemudahan dan 
menolak kesulitan, memberikan keluasan, mengambil dispensasi secara 

202Fakhr al-Din Muhammad Ibn Umar al-Tamimi al-Rāzi al-Syafi’i, selanjutnya 
disebut Fakhr al-Rāzi, al-Tafsīr al-Kabīr Mafātih al-Ghaib, Jilid XII, Cet. I (Beirut: Dār 
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), hlm. 71.
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proposional. Kesemua ini adalah prinsip-prinsip dasar Islam dan barang 
siapa yang keluar dari prinsip-prinsip tersebut tanpa maslahat yang pasti 
dan dibenarkan oleh ahli ilmu termasuk sikap ekstrem dalam beragama.

Keluar dari batas-batas kemudahan dan menjerumuskan kaum 
muslimin ke dalam kesulitan dan kesempitan untuk melaksanakan 
Islam termasuk al-ghuluww atau ekstremisme beragama.203 Siapa saja 
yang menjerumuskan kaum mukminin ke dalam kesulitan dalam 
melaksanakan agama atau menyempitkan mereka serta tidak memberi 
kemudahan dalam hal-hal di mana mengambil dispensasi syariat menjadi 
sebuah keharusan, maka ia tergolong orang yang melampaui batas. 
Terdapat banyak ayat dalam Al-Qur’an yang menegaskan keharusan 
menghilangkan kesulitan atau tidak memperberat umat dalam 
menjalankan syariat agama karena sikap dan perilaku memperberat 
termasuk sikap ekstrem dalam beragama yang salah satu termnya dalam 
Al-Qur’an diungkapkan dengan term §alama (perbuatan yang tidak pada 
tempatnya) sebagaimana ditegaskan dalam QS Al-Mu’minun [2]: 62. 

Dalam QS Al-Mu’minun ayat 55–62, Allah Swt. menggambarkan 
karakter para pendurhaka dan orang-orang yang senantiasa bersegera 
dalam melakukan kebaikan. Setelah penggambaran tersebut, Allah 
menegaskan bahwa Allah tidak membebani kedua golongan hamba 
Allah tersebut sesuatu yang tidak mereka sanggupi. Kedurhakaan para 
pendurhaka bukan karena beratnya tanggung jawab yang diberikan Allah 
kepada mereka, akan tetapi karena sikap keras kepala, mereka memang 
enggan melakukan hal-hal yang berada dalam batas kemampuan mereka 
dan terus-menerus lalai dalam melakukan kebaikan walau mereka 
sanggup melakukannya karena mereka lengah akan perhitungan Allah 
Swt.

Selanjutnya, dalam ayat-ayat yang sama, Allah menggambarkan 
orang-orang mukmin yang jiwanya selalu waspada dan dipenuhi oleh 
rasa takut lahir dan batin serta kagum kepada Allah, Tuhan Yang 
Maha Pemelihara sehingga mereka sedikit pun tidak menyekutukan 
Allah, mereka yang senantiasa memberikan sebagian karunia yang 
diberikan Allah kepadanya, mereka yang senantiasa khawatir akan 
ketidaksempurnaan ibadah mereka, dan mereka yang meyakini akan 

203Al-Shādiq Abd al-Rahman al-Gharyāniy, al-Ghuluw fi al-Dīn: Dzawāhir Min 
Ghuluw al-Tatharruf wa Ghuluw al-Tashawwuf, hlm. 12. 
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adanya pertanggungjawaban semua amal perbuatan mereka. Al-Biqa’i 
menyebutkan bahwa mereka dinilai mendahului orang lain dalam 
melaksanakan kebajikan itu boleh jadi mereka melakukannya dengan 
sedikit memberatkan diri sebagai bentuk pembuktian ketaatan dan 
rasa takut mereka kepada Allah Swt.204 Hal ini dapat dipahami dengan 
menghubungkan ayat-ayat 57 sampai 62 Surah Al-Mu’minun.

Berbeda dengan komentar al-Biqa’i, Sayyid Qutub mengomentari 
bahwa kewaspadaan yang dibebankan oleh Islam atas hati seorang 
Muslim, dan yang dilahirkan oleh keimanan yang sedemikian mantap 
dalam hati, bukanlah sesuatu yang berada di luar kemampuan manusia 
atau beban yang tidak dapat dipikulnya. Ia adalah kepekaan yang muncul 
dari kehadiran dan Ilahi. Ia lahir karena merasa selalu berada di bawah 
pengawasan Allah, baik dalam keadaan sendirian atau bersama yang 
lain, dalam situasi rahasia atau situasi nyata.205 Ketika perasaan seperti 
ini melingkupi orang-orang beriman, maka jiwanya akan memancarkan 
cahaya yang terang benderang, sehingga semua amal saleh yang 
dilakukannya berada dalam batas kemampuan manusia. Dengan 
demikian, baik para pendurhaka maupun para orang taat semuanya akan 
dimintai pertanggungjawaban dengan adil dan tidak akan dianiaya dengan 
penambahan dosa atau dengan pengurangan pahala (lā yuzhlamūna).

Dalam penggalan ayat terakhir Surah Al-Baqarah ayat 286, 
dijelaskan bahwa Allah tidak membebani tugas-tugas kepada hambanya, 
melainkan sesuai dengan kemampuannya. Hal ini berarti bahwa 
setiap tugas yang dibebankan kepada seseorang tidak keluar dari tiga 
kemungkinan. Pertama, tugas itu mampu dan mudah dilaksanakan. 
Kedua, tugas itu tidak mampu dilaksanakan. Ketiga, seseorang mungkin 
saja mampu melaksanakan tugas itu, tetapi dengan susah payah 
dan terasa sangat berat. Di sisi lain, seseorang akan merasa mudah 
melaksanakan tugas itu jika waktu dan tempat pelaksanaannya lapang, 
bukan pada waktu dan tempat yang sempit. Oleh karena itu, tugas-tugas 
yang dibebankan Allah Swt. kepada manusia adalah tugas-tugas yang 

204Ibrahim Ibn Umar Ibn Hasan al-Rubat Ibn Ali Ibn Abi Bakar al-Syafi’i 
Al-Biqa’i, selanjutnya disebut al-Biqa’i (809 H/1406 M–885 H/1480 M), Nazhmu 
al-Durar fi Tanasub al-ayat wa al-Suwar, Juz V, Cet. III (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub 
al-‘Ilmiyyah, 2006), hlm. 305.

205Sayyid Quthub Ibrāhim Husain Syażili, selanjutnya disebut Sayyid Quthb 
(W. 1906 M), Fī Dzilāl al-Qur’ān, Juz 18, Cet. 7 (Beirut-Lebanon: Dār Ihyā al-Turāts 
al-‘Arabiy, 1971), hlm. 36–37.
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mudah dilaksanakan. Bahkan setiap orang yang mengalami kesulitan 
dalam melaksanakan satu tugas karena faktor-faktor tertentu, maka 
kesulitan tersebut melahirkan kemudahan yang dibenarkan meskipun 
sebelumnya tidak dibenarkan. Misalnya salat diwajibkan dilaksanakan 
dengan berdiri, tetapi kalau sulit berdiri maka boleh duduk. Demikian 
juga seseorang yang sulit mendapat air untuk berwudu atau khawatir 
mengalami gangguan kesehatan akibat berwudu, maka boleh baginya 
bertayamum.206 Demikianlah Allah Swt. tidak menghendaki sedikit pun 
ada kesulitan yang menimpa hamba-Nya.

Dalam QS Al-An’am [6]: 152, Allah Swt. kembali menegaskan 
bahwa Allah sama sekali tidak membebani hamba-Nya di luar 
kesanggupannya. Ayat ini terkait dengan larangan Allah Swt. mendekati, 
memakan, dan mempergunakan harta anak yatim. Selain itu, juga 
terkait dengan perintah untuk menyempurnakan timbangan dan takaran 
dan menepati janji yang telah diucapkan, baik janji kepada Allah Swt. 
maupun janji terhadap sesama manusia. Hanya saja redaksi ayat dalam 
bentuk redaksi personal pertama (la nukallifu nafsan illā wus‘ahā), dalam 
hal ini adalah Allah Swt. Hal ini di samping untuk mengisyaratkan 
bahwa ketentuan tersebut langsung dari Allah Swt. sebagai anugerah, 
juga untuk menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi 
Muhammad saw. benar-benar bersumber dari Allah Swt.207 Oleh sebab 
itu, tidak ada satu pihak pun yang dapat mempersulit hamba-hamba 
Allah dalam melaksanakan hukum-hukum syariat sebagaimana dijumpai 
dalam hadis Nabi saw. 

ّ
م إن

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله صل

ا غلبه فسدّدوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا
ّ
 الدّين يسر ولن يشادّ الدّين أحد إل

بالغدوة والرّوحة وشيء من الدّلجـــة )رواه البخا رى(208 

206M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, 
Vol. I, hlm. 580.

207M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, 
Vol. IV, hlm. 344.

208Muhammad Ibn Ismāil Abū Abdillah al-Bukhārī al-Ju’fī, selanjutnya disebut 
al-Bukhāriy, Al-Jāmi al-Shahīh al-Mukhtașar, Juz I, Kitab al-Imān, Cet. III (Beirut-
Yaman: Dār Ibn Kat£³r, 1987). Al-Sadad dalam hadisnya atas sikap pertengahan atau 
sederhana dalam perbuatan, sedangkan qaaribuu berarti jika tidak mampu sampai 
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“Sesungguhnya agama ini mudah, tidaklah seseorang berlebih-lebihan dalam 
menjalankan agama kecuali ia akan keberatan sendiri. Tepatilah kebenaran atau 
yang mendekatinya, berilah kabar gembira, dan pergunakanlah waktu pagi, 
waktu sore, dan malam hari untuk memudahkan perjalananmu.” (Terj. Penulis) 

Agama yang paling Allah cintai adalah yang lurus dan mudah. 
Hukum-hukum Islam dibangun di atas kemudahan dan tidak 
menyulitkan, norma-norma agama ini seluruhnya dicintai oleh Allah, 
namun yang mudah dari itu semualah yang paling dicintai oleh Allah. 
Oleh sebab itu, tidak boleh mempersulit diri dalam menjalankan 
agama Allah dan tidak boleh pula membuat sulit hamba-hamba 
Allah.209 Tiada seorang pun yang mempersulit agama ini, melainkan 
dia pasti akan kalah. Dalam QS Al-A’raf [7]: 42 Allah Swt. kembali 
memberi ketegasan atas keharusan memberi keringanan kepada 
manusia dalam menjalankan hukum-hukum syariat termasuk dalam 
melakukan amal-amal saleh. Allah menjanjikan kepada orang-orang 
beriman dan orang-orang yang beramal saleh surga dan mereka kekal 
di dalamnya. Amal-amal saleh yang dimaksud bukan perbuatan yang 
memberatkan mereka.

Allah Swt. tidak membebani siapa pun melebihi kemampuannya 
antara lain dapat dipahami dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan 
Allah menyangkut akidah, syariat serta tuntutan penerapannya. Dalam 
bidang akidah, semua ketetapan-Nya berdasarkan argumen yang 
sedemikian kuat serta bukti-bukti yang meyakinkan nalar dan jiwa. 
Allah Swt. menganugerahkan kepada manusia akal dan jiwa untuk 
memahami agama dengan mudah bagi mereka yang ingin menggunakan 

kepada kesempurnaan amal maka lakukanlah yang terdekat dengan kesempurnaan 
itu. Al-guduwwat berarti perjalanan di saat menjelang siang, dan al-rauhah berarti 
perjalanan sore hari dan al-daljah berarti perjalanan di akhir malam atau pada 
keseluruhan waktu malam.

209Mengambil pilihan hukum yang memberatkan seseorang tanpa 
memperhatikan illat (sebab) dan akibat perbuatan seseorang termasuk dalam 
sikap ekstrem (al-ghuluww) dalam beragama. Misalnya seorang hakim tidak boleh 
memutuskan hukum dalam keadaan marah. Marah dalam konteks ini marah 
yang kemungkinan bisa memengaruhi keputusan hukum seorang hakim. Sebab 
itu, jika marahnya seorang hakim tidak berpengaruh kepada keputusan yang 
dikeluarkannya, maka kaidah ini tidak berlaku. Lihat Ibrāhim Ibn Musa al-Nakhmīy 
al-Qarnāthī al-Mālikī Ibnu Abī Ishāq al-Syathibī, selanjutnya disebut al-Syathibī, 
Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī’ah, Juz I, Cet. II (Beirut-Lebanon: Dār al-Ma’rifah, 
1975), hlm. 90.
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potensinya. Dalam bidang hukum syariat, semua ketetapan Allah 
berkaitan dengan kemaslahatan agama, jiwa, akal, harta benda, 
dan kehormatan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua yang 
bertentangan dengan kemaslahatan manusia tidak dibenarkan oleh 
Allah. Tuntunan-tuntunan-Nya memenuhi kebutuhan manusia secara 
individu dan kolektif tanpa pertentangan antara keduanya. Dalam hal 
implementasi hukum, Allah menetapkan bahwa jika dalam kasus-kasus 
dan situasi tertentu, seseorang mengalami kesulitan dalam menjalani 
perintah dan larangan agama, maka baginya diberikan jalan ke luar guna 
memperoleh kemudahan dalam penerapannya, baik dengan mengurangi 
beban, atau menundanya bahkan sampai kepada kebolehan melanggar 
jika yang bersangkutan berada dalam keadaan sangat membutuhkan 
atau sangat darurat dan tidak dengan maksud berbuat dosa (QS Al-
Ma’idah [5]: 3). 

Tidak dibenarkannya sifat memberatkan dalam ajaran Islam juga 
dapat dipahami dari QS Sād [38]: 86 (Makkiyah). Dalam ayat ini Nabi 
Muhammad saw. diperintahkan untuk menegaskan dirinya bahwa dia 
bukanlah termasuk orang atau pihak yang memberi kesulitan dalam 
menjalankan dakwah agama sebagaimana telah dilakukan oleh sebagian 
pemimpin-pemimpin agama sebelumnya (Ahl al-kitab). Mutakallifin 
berarti pihak-pihak yang membebani diri dengan sesuatu yang tidak 
mudah karena sesuatu itu berada di luar bawaan atau sifat yang 
bersangkutan.210 Hal ini berarti ayat di atas mengandung isyarat bahwa 
ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. bukanlah ajaran 
yang berat sehingga membebani seseorang. Ibnu Munzdir sebagaimana 
dikutip oleh al-Alusi mengungkapkan bahwa indikator seseorang disebut 
sebagai mutakallif ada tiga. Pertama, seseorang itu melawan siapa yang 
berkedudukan lebih tinggi darinya. Kedua, seseorang itu menginginkan 
apa yang mustahil ia raih. Ketiga, seseorang itu menyampaikan apa yang 
tidak diketahuinya.211 Dalam konteks penyangkalan Nabi Muhammad 
saw. sebagai mutakallif sebagaimana ditegaskan dalam QS Al-Mu’minūn 
[23]: 86, maka keseluruhan indikator mutakallif tersebut tidak dimiliki 
oleh Nabi Muhammad saw. beliau bukanlah orang yang berpura-pura 

210Al-Ragib al-Așfahānī, Mu’jam Mufradāt Alfāzh al-Qur’ān, hlm. 349.
211Abi al-Fadhl Syihāb al-Din al-Sayyid Mahmūd al-Alūsi al-Bagdādi, 

Selanjutnya disebut al-Alūsi, Rūh al-Ma’āni fi Tafsīr al-Qur’ān al-Azhīm wa al-Sub’u 
al-Matśānī, Jilid XXIII (Beirut: Dār Ihyā al-Turāś al’Arabī, t.th), hlm. 230.
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mengaku nabi dan menerima wahyu, beliau juga bukan orang yang 
menjanjikan sesuatu yang mustahil diraih oleh manusia, beliau juga 
bukan orang yang menyampaikan sesuatu yang tidak diketahuinya. 

Senada dengan komentar Ibnu Munzdir dalam menafsirkan QS 
Sād [38]: 62, al-Mawardi mengemukakan bahwa penegasan Nabi 
Muhammad saw. bahwa dia tidak termasuk bagian dari mutakallifun 
menunjuk kepada tiga hal. Pertama, Muhammad bukan seorang mutakallif 
dengan mendatangkan Al-Qur’an. Kedua, Muhammad bukan seorang 
yang mutakallif dengan memerintahkan sesuatu yang tidak diperintahkan 
kepadanya. Ketiga, Muhammad bukan seorang mutakallif dengan 
meminta upah dari umatnya, khususnya dari mereka yang menentang 
risalahnya.212

Berbeda dengan ajaran-ajaran samawi sebelumnya yang selalu 
ditujukan kepada kaum tertentu, Islam diturunkan untuk seluruh 
umat, baik manusia maupun jin. Dengan keistimewaan universalitas 
yang diusungnya, ajaran Islam memiliki undang-undang (syariat)213 
yang bisa diterima oleh semua kalangan. Untuk tujuan itu, al-Syatibi 
menjelaskan bahwa dalam membumikan ajaran Al-Qur’an dikenal 
prinsip-prinsip syariat. Pertama, tidak mempersulit (‘adam al-haraj) 
sebagaimana dalam QS Al-Baqarah [2]: 286. Kedua, mengurangi beban 
(taqlīl al-taklīf) sebagaimana dalam QS Al-Ma’idah [5]: 101. Ketiga, 
pentahapan dalam penerapan syariat, baik perintah maupun larangan. 
Sebagai contoh pentahapan perintah salat (QS Qaf [50]: 39, QS Gāfir 
[40]: 55) dan pentahapan larangan khamr atau minuman keras (QS 
Al-Baqarah [2]: 219, QS An-Nisa’ [4]: 43, QS Al-Ma’idah [5]: 90). 
Keempat, syariat Islam sejalan dengan kemaslahatan universal. Perintah 
dan larangan diturunkan demi perbaikan kehidupan umat, baik jiwa, 
akal, kehormatan, agama, maupun pengelolaan harta benda. Kelima, 

212Abū al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habīb al-Bishrī al-Baghdādī al-
Māwardi, al-Nukat wa al-‘Uy n, Jilid 5 (Riyādh: Muassasah Kitābah, t.th.), hlm. 112.

213Perundang-undangan atau syariat yang diturunkan Allah Swt. bagi umat-
umat terdahulu selaras dengan kondisi dan situasi pihak atau umat yang diberi 
aturan. Umat Nabi Adam a.s. diberi kelonggaran syariat berupa kebolehan menikahi 
saudara sendiri, karena pada saat itu populasi manusia baru dari satu keturunan. 
Sementara umat Nabi Musa a.s. diberi syariat yang relatif ketat, karena dalam 
menghadapi Bani Israil yang terkenal keras kepala, membutuhkan langkah-langkah 
preventif dengan menerapkan undang-undang yang diharapkan dapat menimbulkan 
efek jera terhadap penentangan yang mereka lakukan. 
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prinsip persamaan dan keadilan (al-musāwah wa al-‘adālah) sebagaimana 
dalam QS An-Nisā’ [4]: 58.214 

Islam adalah ajaran yang penuh kemudahan dan toleransi terhadap 
umatnya dan umat manusia seluruhnya. Jika ada satu ajaran yang karena 
satu situasi dan kondisi tertentu menjadikan pelakunya merasa sulit 
atau berat melaksanakannya, maka akan ditemukan tuntunan pengganti 
yang memudahkan. Rasululllah saw. setiap kali mengutus salah seorang 
sahabatnya ke suatu daerah beliau berpesan untuk senantiasa memberi 
kabar gembira, memudahkan dan tidak memberatkan. Sebagaimana 
dalam hadis berikut.

م إذا بعث أحدا من
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 عن أبي موسى قال كان رسول الله صل

تعسّروا)رواه ولا  ويسّروا  روا، 
ّ
تنف ولا  بشّروا  قال  أمره  بعض  في   أصحابه 

مسلم(215 

214Prinsip ini menegaskan bahwa dalam penetapan hukum, Allah Swt. 
memperhitungkan kemampuan manusia dan juga mempertimbangkan manfaat 
dan mudarat yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan hukum itu. 
Namun, hal ini tidak berarti bahwa dalam pelaksanaan ajaran Al-Qur’an, tidak 
ditemukan kesulitan atau masyaqqah. Semestinya dibedakan antara masyaqqah 
dalam pandangan syariat dan masyaqqah dalam kebiasaan umum masyarakat. 
Pembedaan ini dipentingkan untuk menghindari upaya meremehkan kewajiban 
agama atau sikap mencari-cari kemudahan dalam beramal dengan berlindung di 
balik alasan masyaqqah. Adapun prinsip mengurangi beban merupakan langkah 
preventif atau mencegah mukallaf mengadakan penambahan dan pengurangan 
dalam kewajiban agama dengan berdasarkan kepentingan pribadinya. Keringanan 
yang diberikan syariat bertujuan menjaga nilai-nilai kemaslahatan manusia 
pada umumnya, sehingga tidak muncul perasaan terbebani kesulitan dalam 
melaksanakan syariat itu sendiri. Demikian juga prinsip pentahapan syariat Islam 
dipahami karena Allah Swt. selain memperhitungkan kondisi psikologis penerima 
syariat, juga mempertimbangkan kondisi alam, sosial, dan budaya masyarakat 
yang bersangkutan. Sehingga dalam pensyariatan suatu aturan, Allah tidak 
mensyariatkannya dalam sekali waktu, melainkan menurunkannya dalam waktu 
yang berproses dan bertahap. Lihat Ibrāhim Ibn Musa al-Nakhmīy al-Qarnāthīy al-
Mālikīy Ibnu Abī Ishāq al-Syathibī, selanjutnya disebut al-Syāthibī, Al-Muwāfaqāt fī 
Ushūl al-Syarī’ah, Jilid III, Cet. II (Beirut-Lebanon: Dār al-Ma’rifah, 1975), hlm. 150.

215Muslim Ibn al-Hajjāj Abū al-Husain al-Qusyayrī al-Naysabūri, selanjutnya 
disebut Muslim, Shahīh Muslim, Juz III, Bab fī al-Amri bi al-Taysīr wa Tarki al-Tanfīr, 
Hadis No. 1732 (Beirut: Dar Ihya al-Turāś al-‘Arabī, t.th), hlm. 1358.
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Selain term takalluf, term al-usr juga menunjuk kepada makna 
kesulitan. Di berbagai tempat dalam Al-Qur’an, Allah Swt. berulang kali 
menegaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak menghendaki kesulitan 
menimpa hamba-hamba-Nya kecuali kesulitan yang dialami oleh para 
penentang Allah di akhirat nanti sebagai akibat dari perbuatan mereka 
di dunia. Hal ini di antaranya diungkapkan dalam QS Al-Qamar [54]: 
4–8 (Makkiyah) dan QS Al-Lail [92]: 4–11 (Makkiyah). Al-Sya’b³ 
sebagaimana dikutip al-Qāsim³ menjelaskan bahwa jika terdapat dua 
perkara yang berbeda, maka yang paling mudah di antara keduanya itulah 
yang paling dekat kepada kebenaran sebagaimana sering ditegaskan 
Allah dalam firman-Nya yang artinya “Allah menghendaki bagi kamu sekalian 
kemudahan itu dan tidak menghendaki bagimu kesulitan” (QS Al-Baqarah [2]: 
185; QS Al-Hajj [22]: 78).216 Senada dengan hal tersebut, Ibnu Qayyim 
al-Jauz³ sebagaimana dikutip Abu bakar al-Zir‘³ mengungkapkan bahwa 
Allah Swt. mengumpulkan dalam syariat Islam dua hal, yaitu hanifiyyah 
dan toleransi. Karakter hanifiyyah Islam terdapat dalam ajaran tauhid, 
sedangkan karakter toleransi terdapat dalam amal perbuatan.217 Demikian 
juga komentar al-Qsim³ ketika mengutip al-Jasyimi dalam menafsirkan 
sifat Nabi Muhammad Saw. yang senantiasa melepaskan beban-beban 
yang membelenggu umatnya. Menurutnya ayat tersebut (QS Al-A’raf [7]: 
157) menunjukkan bahwa syariat Islam adalah syariat yang paling mudah 
dan memudahkan dan melepaskan semua beban berat bagi umatnya 
sebagaimana yang pernah menimpa umat-umat sebelumnya.218 

Selanjutnya, komentar yang sama dikemukakan oleh Ibnu Katsir 
bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad saw. datang dengan membawa 
kemudahan dan toleransi. Jika syariat umat-umat terdahulu sarat 
dengan kesempitan dan kesulitan maka Allah memberi kelapangan dan 
keluwesan dalam urusan umat Islam dan juga mempermudahnya.219 Di 
antara bentuk-bentuk kemudahan dalam syariat Islam adalah kebolehan 
mengganti puasa di hari yang lain bagi orang yang sedang mengadakan 
perjalanan (QS Al-Baqarah [2]: 184), kebolehan membayar fidiah bagi 

216Jamāl al-Dīn Ibn Muhammad Sa’īd Ibn Qāsim al-Hallāq Al-Qāsimī, 
selanjutnya disebut al-Qāsimī (1866–1914), Tafs³r al-Qāsimī al-Musammā Mahāsin 
al-Ta’wīl, Jilid III (Mesir: Dārul al-Hadīts, t.th), hlm. 427. 

217Muhammad Ibn Abū Bakr Ayyūb al-Zir’ī Abū Abdillah, Igā£at al-Lahfān min 
Ma¡āib al-Syai¯ān, Jilid I, Cet. II (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1975), hlm. 158.

218Al-Qasimi, Tafsir al-Qasim³, Jilid VII, hlm. 288. 
219Ibn Kașīr (701 H–774 H), Tafsir Al-Qur’an al-Azhīm, Jilid IV, hlm. 252–254. 
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orang-orang tertentu termasuk mereka yang mengalami uzur permanen 
(QS Al-Baqarah [2]: 185), adanya dispensasi dalam membayar 
pelanggaran haji dan umrah berupa puasa dan pembayaran dam (QS 
Al-Baqarah [2]: 278–280), kebolehan membaca surah apa saja dari Al-
Qur’an bagi orang yang mendirikan salat (QS Al-Muzzammil [73]: 20).

2. Mengharamkan yang Halal dan Menghalalkan yang Haram

Ghuluww dalam ibadah dan hukum syariat di antaranya berlebihan dalam 
mengharamkan sesuatu yang tidak ada dalil keharamannya. Demikian 
juga dengan sikap meremehkan hukum syariat dengan menghalalkan 
segala cara untuk meningkatkan harta dan perekonomian, dan yang 
tengah-tengah adalah dengan mengatakan bahwa halalnya muamalah 
adalah yang dibangun di atas keadilan, yaitu yang sesuai dengan nash-
nash Al-Qur’an maupun hadis Rasulullah saw. 

Di antara hak Allah sebagai Zat yang menciptakan manusia dan 
pemberi nikmat yang tiada terhitung banyaknya, ialah menentukan 
halal dan haram sebagaimana Dia juga berhak menentukan perintah-
perintah dan syi’ar-syi’ar ibadah. Mengadakan hal yang baru menyangkut 
akidah, ibadah, dan syariat halal haram termasuk mengubah agama.220 
Sementara manusia sedikit pun tidak memiliki hak untuk berpaling 
dan melanggar. Ini semua adalah hak ketuhanan dan suatu kepastian 
persembahan yang harus dilakukan untuk berbakti kepada-Nya.221 
Namun, Allah juga berbelas kasih kepada hamba-Nya. Oleh karena 
itu, Ia dalam menentukan halal dan haram dengan alasan yang ma’q l 
(rasional) demi kemaslahatan manusia itu sendiri.222 Justru itu pula 

220Al-Qur’an mengingkari sikap mempermainkan dan meremehkan hal-hal 
yang disucikan terkait ibadah dan waktu seperti orang Arab Jahiliah mengalihkan 
atau mengakhirkan haramnya perang dari bulan haram ke bulan-bulan lainnya (QS 
At-Taubah [9]: 37) dan sikap mereka mengharamkan sebagian binatang ternak dan 
menghalalkan sebagian lainnya (QS Al-An’am [6]: 138, QS Al-Ma’idah [5]: 103–
104). Sikap dan perilaku Arab Jahiliah ini merupakan usaha membelokkan agama 
tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Ismail a.s. kepada kemusyrikan 
berupa penyembahan terhadap berhala-berhala atau patung-patung atau pemberian 
sesajian (kurban) atau tumbal terhadap berhala-berhala itu.

221Yusuf Qardhawiy, al-Halal wa al-Haram f³ al-Islam, Cet. XIII (Beirut: al-Maktab 
al-Islamy, 1980), hlm. 23. 

222Segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum dan muamalah pada dasarnya 
mubah (boleh). Tidak ada yang haram kecuali apa-apa yang disebutkan secara 
tegas oleh nash yang sahih sebagai sesuatu yang haram. Dengan kata lain, jika 
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Allah tidak akan menghalalkan sesuatu kecuali yang baik, dan tidak 
akan mengharamkan sesuatu kecuali yang jelek.

Menurut Fairuz al-Zabadī, term al-harām dalam Al-Qur’an 
menunjuk kepada sepuluh masalah. Pertama, hal-hal yang diharamkan 
dalam pernikahan (QS An-Nisa’ [4]: 23). Kedua, keharaman perilaku 
fasik dan perbuatan maksiat (QS Al-A’raf [7]: 33, QS Al-An’am [6]: 
151). Ketiga, keharaman sesuatu dalam arti tidak terjadinya sesuatu 
sebagaimana biasanya karena adanya keajaiban dan mukjizat dari Allah 
Swt. (QS Al-Qasas [28]: 12). Keempat, diharamkannya sesuatu kepada 
seseorang sebagai suatu siksaan dan hukuman baginya (QS Al-A’raf 
[7]: 50, QS Al-Ma’idah [5]: 72). Kelima, keharaman sesuatu karena 
adanya sifat merusak dalam sesuatu itu (QS Al-Ma’idah [5]: 3). Keenam, 
keharaman sesuatu karena telah terjadi kehancuran (QS Al-Anbiya’ 
[21]: 95). Ketujuh, keharaman mengikuti syahwat dan hawa nafsu 
(QS Al-An’am [6]: 138–139). Kedelapan, keharaman bernazar karena 
tidak adanya unsur maslahat di dalamnya (QS At-Tahrīm [66]: 1, QS 
Ali ‘Imrān [3]: 93). Kesembilan, keharaman sesuatu yang sebelumnya 
dibolehkan (QS Al-Mā’idah [5]: 96). Kesepuluh, keharaman suatu 
tindakan kepada sesuatu yang dimuliakan dan dihormati (QS An-Naml 
[27]: 91).223 Dari uraian ini dipahami bahwa hal-hal yang diharamkan 
dalam agama sudah dipaparkan secara rinci dan jumlahnya tidak banyak. 
Hal ini merupakan bentuk kemurahan Allah Swt. kepada hamba-hamba-
Nya sehingga sangat wajar jika Allah Swt. mengecam dengan keras 
pihak yang dengan sengaja memperluas wilayah keharaman dalam 
agama karena hal itu akan menyembunyikan sifat kemurahan dan 
kebijaksanaan Allah Swt. Selain itu, sikap mengharamkan sesuatu yang 
dihalalkan termasuk sikap dan perilaku melampaui batas sebagaimana 
dalam QS Al-An’am [6]: 119. 

tidak terdapat nash yang sahih atau tidak tegas penunjukan keharamannya, maka 
sesuatu itu tetap pada hukum asalnya yaitu mubah (boleh). Kaidah ini didasarkan 
pada beberapa firman Allah Swt. dalam Al-Qur’an. Di antaranya QS Al-Baqarah 
[2]: 29, QS Al-Jasiyah [45]: 13, QS Luqman [31]: 20. Ayat-ayat di atas menegaskan 
bahwa segala apa yang ada di muka bumi seluruhnya adalah nikmat dari Allah 
Swt. yang diberikan kepada manusia sebagai bukti kasih sayang-Nya. Allah hanya 
mengharamkan beberapa bagian saja, itupun karena hikmah tertentu untuk 
kebaikan manusia itu sendiri (QS Al-A’raf [7]: 33). Dengan demikian, wilayah 
haram dalam syariat Islam sangat sempit, sedangkan wilayah halal sangatlah luas.

223Muhammad Ibn Ya’kūb al-Fairūz al-Zabadī, Bashāir zawī al-Tamyīz fī Lathāif 
Kitāb al-‘Azīz, Juz II (Kairo: Lajnah Ihyā al-Turāts al-Islāmīy, t.th), hlm. 454–455. 



Bab 4 ---  Wujud Ekstremisme Beragama dalam Al-Qur’an 141

Sebab turunnya ayat ini sama dengan sebab turunnya ayat 114, yaitu 
pembangkangan orang musyrikin Makkah untuk memakan binatang 
yang disembelih. Menurut mereka, bangkai binatang yang mati tanpa 
disembelih lebih layak dan lebih halal untuk dimakan dibanding binatang 
yang disembelih. Oleh karena bangkai mati karena dimatikan Allah 
sendiri, sedangkan binatang yang disembelih dimatikan oleh manusia 
karena disembelih oleh manusia. Olehnya itu, ayat ini turun untuk 
menjelaskan kepada kaum muslimin yang masih ragu, untuk memakan 
binatang yang disembelih dengan nama Allah, karena bangkai berhembus 
nyawanya tanpa dibacakan nama Allah, sedang yang disembelih manusia 
Muslim dibacakan dengan nama Allah. Bukan hanya itu yang halal 
dimakan, tetapi semua makanan yang tidak ada ketentuan keharamannya 
adalah halal bagi orang beriman. Apa yang diyakini kaum musyrikin 
dan dipropagandakannya kepada kaum mukminin merupakan tindakan 
yang melampaui batas karena sesungguhnya hal itu mereka lakukan 
berdasarkan dorongan hawa nafsu mereka untuk menyesatkan orang 
beriman. Sungguh kedurhakaan dan pelampauan batas telah mantap 
dalam diri mereka. Inilah makna yang tersurat dari firman Allah .

Sikap mengharamkan sesuatu yang halal dapat dipersamakan 
dengan syirik. Sebab itu, Al-Qur’an tidak hanya menentang keras 
sikap orang-orang musyrik Arab terhadap sekutu-sekutu dan 
berhala-berhala mereka, melainkan menentang juga sikap mereka 
yang berani mengharamkan makanan dan minuman yang baik-baik 
kepada diri mereka, padahal Allah tidak mengizinkannya. Mereka 
telah mengharamkan bahīrah (unta betina yang sudah melahirkan 
anak kelima)224, saībah (unta betina yang dinazarkan untuk berhala),225 
wasīlah (kambing yang telah beranak tujuh),226 dan hāmi (unta yang 

224Al-Bahīrah berarti unta yang dibelah telinganya. Orang-orang Arab di 
zaman jahiliah beranggapan bahwa kalau seekor unta betina telah melahirkan anak 
sebanyak lima kali dan anak yang kelima itu jantan, maka telinga unta tersebut 
dibelah dan tidak boleh dinaiki, tidak boleh dipotong, tidak boleh dibebani muatan, 
dan tidak boleh dipakai untuk menarik air. Kesemua hal ini mereka lakukan karena 
al-Bahīrah mereka peruntukan untuk berhala-berhala mereka. 

225Sāibah adalah unta yang dibelah juga telinganya, tetapi dikhususkan untuk 
disembelih sebagai nazar bagi orang yang telah kembali dari bepergian, atau bagi 
mereka yang mendapatkan kesembuhan dari penyakitnya, dan lain-lain. 

226Wasīlah adalah kambing jantan yang khusus dipersembahkan kepada 
berhala-berhala kaum musyrikin Arab Jahiliah. Jika kambing mereka melahirkan 
anak betina, maka anak betina itu dikhususkan kepada pemiliknya. Namun, 
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sudah menghamili sepuluh kali).227 Kesemua hewan-hewan ini mereka 
khususkan buat berhala mereka. Al-Qur’an sangat mengecam sikap 
pengharaman yang dilakukan oleh kaum musyrikin dengan alasan 
taklid kepada nenek moyang mereka. Meskipun sikap mereka sebagai 
bentuk melestarikan dan mengikuti tradisi para pendahulu mereka, 
namun Al-Qur’an menganggap hal ini sebagai bentuk kesesatan karena 
pengharaman ini dilakukan dalam rangka syirik atau mempersekutukan 
Allah228 (QS Al-Ma’idah [5]: 103–104). 

Di antara tanda-tanda kedangkalan dalam pemahaman agama 
dan syariat adalah senantiasa condong kepada sikap mempersulit 
dan berlebih-lebihan dalam mengharamkan sesuatu dan memperluas 
lingkaran hal-hal yang diharamkan, walaupun Al-Qur’an dan sunah 
telah melarang sikap tersebut. Surah-surah yang memaparkan prasangka 
dan sikap kaum musyrikin yang mengharamkan beberapa binatang, 
seperti unta, sapi, kambing, dan biri-biri terdapat pada surah-surah 
Makkiyah yang diturunkan untuk mengukuhkan akidah dan tauhid 
serta ketetapan tentang hari akhirat. Hal ini menegaskan bahwa sikap 
pengharaman sesuatu yang dibolehkan merupakan bagian dari masalah 
pokok dalam agama. 

Adapun di Madinah, muncul beberapa orang kaum muslimin 
yang merasa tidak puas dengan ibadah yang mereka lakukan. Dalam 
anggapan mereka, ibadah itu tidak cukup mengantarkan mereka untuk 
lebih dekat kepada Allah Swt., meskipun ibadah itu diajarkan dan 
dicontohkan langsung dari Nabi saw. Orang-orang tersebut cenderung 
untuk melebih-lebihkan dan mengharamkan dirinya dalam hal-hal yang 
baik, bahkan dalam hal ini di antara mereka ada yang bersumpah dan 

jika kambing itu melahirkan anak jantan, diperuntukkan buat berhalanya, dan 
jika melahirkan anak kembar jantan dan betina, maka mereka katakan, dia telah 
sampai kepada saudaranya. Oleh karena itu, yang jantan tidak disembelih karena 
dipersembahkan untuk berhalanya.

227Hāmi adalah seekor binatang, unta atau kambing, yang telah menghamili 
anak-anaknya. Menurut pandangan mereka, binatang yang seperti ini dianggap 
sudah dapat melindungi punggungnya, sehingga binatang tersebut tidak dinaiki, 
tidak dibebani muatan dan sebagainya karena khusus diperuntukkan kepada 
berhala-berhala mereka.

228Terdapat beberapa rangkaian ayat lain yang memaparkan sikap dan perilaku 
ekstrem kaum musyrikin dalam beragama dalam hal mengharamkan hal-hal yang 
dibolehkan. Di antaranya QS Al-Ma’idah [5]: 103–104, QS Al-An’am [6]: 143–144, 
QS Al-A’raf [7]: 32–33. 
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bernazar. Oleh sebab itu, Allah Swt. menurunkan ayat-ayat hukum 
untuk menjelaskan kepada mereka batas-batas ketentuan Allah dan 
mengembalikan mereka ke jalan yang lurus sebagaimana dipaparkan 
dalam QS Al-Ma’idah [5]: 87– 88. 

Al-Thabari dan al-Wahidi sebagaimana dikutip Quraish Shihab 
meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kedatangan 
seseorang kepada Nabi saw. dan berkata, “Jika saya makan daging, 
maka saya terus-menerus mendatangi wanita-wanita, maka saya 
mengharamkan daging atas diri saya”. Riwayat lain menyebutkan bahwa 
ayat ini turun terkait dengan sejumlah sahabat Nabi saw. yang berkumpul 
untuk membandingkan amal-amal mereka dengan amal-amal nabi, dan 
akhirnya mereka berkesimpulan untuk melakukan amalan-amalan yang 
berat, di antaranya ada yang ingin salat sepanjang malam, ada yang tidak 
ingin menikah, ada juga yang akan berpuasa terus-menerus.229 

Dalam Al-Qur’an, makna halal dan thayyib230 secara substansial 
tidak berbeda. Hal ini misalnya dapat dilihat dalam QS An-Nur [24]: 

229M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, 
Vol. IV, Cet. VI (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 172.

230Dalam banyak ayat dalam Al-Qur’an, Allah Swt. memerintahkan orang-
orang beriman untuk memakan makanan yang halāl dan thayyib saja. Di antaranya 
QS Al-Baqarah [2]: 168 dan 172. Dalam menafsirkan kedua ayat tersebut, Ibnu 
Kat£³r menegaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan hamba-hamba-Nya yang 
beriman untuk memakan yang halāl dan thayyib dari rezeki yang Dia berikan. 
Oleh karena memakan yang halal saja menjadi sebab diterimanya doa dan 
ibadah. Demikian juga, memakan yang haram menyebabkan tertolaknya doa dan 
ibadah. Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa Allah Swt. Maha Pemberi Rezeki 
kepada hamba-hamba-Nya. Sebagai tanda kemurahan-Nya, Allah membolehkan 
mengonsumsi segala yang halal di muka bumi ini dan segala yang baik bagi jiwanya, 
tidak merusak bagi tubuh dan akalnya. Selain itu, tanda kemurahan Allah Swt. 
yang lain, Allah melarang hamba-Nya mengikuti langkah-langkah setan karena ia 
mampu menyesatkan para pengikutnya dengan berbagai cara yang dijalankannya, 
di antaranya sikap mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Swt. 
sebagaimana telah dipraktikkan kaum musyrikin terhadap binatang bahīrah, saībah, 
wasīlah, dan lain-lainnya. Lebih lanjut lihat Ibn Kașīr (701 H–774 H), Tafsir Al-Qur’an 
al-Adhīm, Jilid 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H), hlm. 204–206, 226.

Hal senada diungkapkan Ibnu Abbas r.a. Salat seorang hamba tidak diterima 
di sisi Allah Swt. jika di dalam perutnya terdapat hal yang haram. Demikian juga 
komentar ulama abad kedelapan hijriah, Ibnu Rajab (W. 795 H), memakan makanan 
haram, minum minuman haram, dan memakai pakaian haram merupakan sebab 
tidak diijabahnya doa-doa seorang hamba. Lihat Ibnu Rajab al-Hambali, Jami al-‘Ul m 
wa al-Hikam fi Syarh Khamsina Haditsan min Jawami’ al-Kalim, Jilid I, Cet. II (Kairo: 
Dar al-Salam, 2004), hlm. 92–93. 



Menakar Terminologi Ekstremisme Beragama dalam Neraca Al-Qur’an144

26. Penggalan ayat al-tayyibātu li al-thayyibīna menunjuk kepada makna 
perempuan-perempuan yang baik-baik adalah perempuan-perempuan 
yang suci yang senantiasa memelihara kehormatannya. Demikian juga 
dalam sebuah hadis al-kalimah al-thayyibah yang dimaksud adalah kalimat 
syahādat (asyhadu an lā ilaha illallāhu, wa anna muhammadan rasūlullāhi). 
Demikian juga penggalan ayat baldatun thayyibatun wa rabbun gafūr berarti 
kampung baik yang berbuat sesuai dengan kehendak Allah Swt. sehingga 
senantiasa mendapatkan ampunan-Nya (QS Saba’ [34]: 15). 

Sumber dari sesuatu yang thayyib itu adalah segala sesuatu yang 
enak dan lezat dirasakan oleh pancaindra dan jiwa. Sehingga makanan 
yang thayyib menurut syariat adalah makanan diperoleh dengan cara 
yang wajar, diambil dalam jumlah yang semestinya, dan didapatkan dari 
tempat yang sewajarnya. Demikian menurut al-Ashfahan³.231 Allah Swt. 
memilihkan untuk ciptaan-Nya sesuatu yang thayyib sesuai dengan jenis 
dan kebutuhannya. Suatu barang, baik makanan, minuman, pakaian atau 
apa pun namanya boleh jadi cocok dan dibutuhkan suatu jenis makhluk, 
tetapi belum cocok dan dibutuhkan jenis makhluk lainnya. Demikian 
itu karena Allah Swt. Yang Maha Thayyib, tidak menyukai kecuali yang 
thayyib (baik), dan tidak menerima amal perkataan, perbuatan, sedekah 
kecuali dari yang thayyib (QS Al-Baqarah [2]: 267). Itulah sebabnya 
Allah Swt. melarang jenis makanan dan minuman tertentu,232 perkataan 
bohong, gibah, dan sejumlah maksiat lainnya.

Menurut al-Biqa‘i, ayat di atas berhubungan dengan ayat 
sebelumnya yang menyinggung pujian Allah terhadap sikap rahbat 

231Al-Rāgib al-Ashfahāni, Mufradāt li Alfāzh Al-Qurān, hlm. 38. 
232Dalam Al-Qur’an, Allah Swt. mengharamkan makanan dan minuman 

tertentu, seperti mengharamkan minuman keras (QS Al-Ma’idah [5]: 90), bangkai, 
darah, dan daging babi. Alasan keharaman ini salah satunya karena makanan dan 
minuman tersebut mengandung rijs yaitu keburukan budi pekerti serta kebobrokan 
moral. Kesimpulan ini dapat dibenarkan karena kata rijs juga digunakan Al-Qur’an 
untuk menggambarkan perbuatan-perbuatan buruk yang mengandung kebejatan 
mental dan moral, seperti judi dan penyembahan berhala (QS Al-Ma’idah [5]: 
90). Oleh karena itu, jika Allah Swt. menyebut jenis makanan dan minuman 
tertentu maka itu berarti makanan tersebut dapat menimbulkan keburukan dan 
kerusakan budi pekerti. Hal ini berarti bahwa makanan dan minuman selain 
memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan kesehatan jasmani 
manusia, juga dapat memengaruhi jiwa dan sifat-sifat orang yang memakannya. 
Demikian menurut al-Harali (W. 1232 M) sebagaimana dikutip Quraish Shihab. 
Lebih lanjut lihat M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai 
Persoalan Umat, Cet. XI (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 151.
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atau rasa takut kepada Allah yang mendorong upaya menjauhkan diri 
dari gemerlapan duniawi, karena hal ini memang baik. Namun, dalam 
praktiknya, sering kali seseorang terjebak dalam sikap yang sangat 
ekstrem sehingga meninggalkan yang dibolehkan dalam agama. Sikap 
ekstrem seperti ini tidak mampu dijalani manusia dalam waktu panjang 
karena manusia itu sendiri memiliki karakter lemah («a’īf). Kelemahan 
manusia menjalankan sesuatu yang berat sering kali membuatnya gagal 
dalam menjalankan perintah agama secara berkesinambungan. Oleh 
karena itu, Islam melarang pengetatan beragama dan menganjurkan 
moderasi yakni sikap beragama yang tidak melebihkan dan juga tidak 
mengurangi ajaran agama.

Dalam konteks inilah, Al-Qur’an mengecam sikap para 
ruhbān (pendeta) yang meninggalkan gemerlapan duniawi bahkan 
mengharamkan atas diri mereka sekian banyak hal yang mubah/
boleh. Ayat di atas berpesan kepada orang-orang beriman untuk tidak 
mengharamkan sesuatu yang dihalalkan dan dibolehkan kepada dirinya 
berupa kelezatan dan kenyamanan hidup duniawi dengan bernazar atau 
bersumpah atau dengan yang lain. Oleh karena sesungguhnya hal ini 
merupakan pemaksaan terhadap naluri kemanusiaan dan olehnya itu 
merupakan tindakan melampaui batas kewajaran. Allah tidak akan 
melimpahkan rahmat dan ganjaran-Nya kepada orang-orang yang 
melampaui batas, walaupun pelampauan batas itu berkaitan dengan 
upaya mendekatkan diri kepada-Nya, sebagaimana halnya orang-orang 
Nasrani yang melakukan rahbāniyyah233 dengan mengharamkan apa 
yang halal.234

233Rahbāniyyah adalah tidak beristri atau tidak bersuami dan mengurung diri 
dalam biara. Pada awalnya, Allah Swt. mengakui ajaran rahbāniyyah umat Nasrani 
meskipun hal itu tidak diwajibkan bahkan tidak diperintahkan karena mereka 
melakukannya dengan penuh ketulusan mencari rida Allah. Namun, kenyataannya 
mereka tidak menjaga ajaran itu dengan benar bahkan merusaknya dengan banyak 
melakukan pelanggaran dan kemunafikan. Dengan berlindung di balik doktrin 
rahbāniyyah, mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah seperti melakukan 
perzinaan dan bahkan pelecehan seksual sebagaimana ditegaskan QS Al-Hadid [57]: 
27. Itulah sebabnya, Allah sebagai Tuhan semesta alam yang telah menciptakan 
manusia paling mengetahui akan fitrah manusia. Melarang perkawinan antara 
dua jenis manusia yang berbeda merupakan hal yang bertentangan dengan fitrah 
manusia. Oleh karenanya, doktrin rahbāniyyah tidak diperbolehkan dalam Islam, 
apalagi diperintahkan sebagaimana Nabi saw. bersabda “tidak ada rahbāniyyah 
dalam Islam”.

234Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Vol. III, hlm. 171–172. 
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Menurut Ibn Asyur, maksud dari la tuharrimū dalam ayat ini 
adalah mengharamkan sesuatu atas dirinya, bukan meninggalkan 
sesuatu. Oleh karena itu, meninggalkan sesuatu yang tidak disukai 
atau tidak melakukan atau menikmati sesuatu karena khawatir akan 
mengganggu fisik dan mentalnya, selama itu tidak atas dasar keyakinan 
atas keharamannya tidak dimaksud dalam ayat ini. Demikian juga, 
menghindari sesuatu dalam waktu-waktu tertentu dengan maksud 
mendidik jiwa juga tidak ditunjuk dalam ayat ini. Oleh karena itu, 
pengharaman yang dimaksud dalam ayat ini adalah mengharamkan 
sesuatu yang sama sekali tidak ada dalil haramnya, atau dalil 
keharamannya itu tidak mencapai tingkat yang qath’i.235

Sementara term la ta’tadūha merupakan kebalikan dari la tuharrimū. 
Al-i‘tidā dalam hal ini adalah kezaliman atau berbuat aniaya, yaitu 
larangan melampaui batas yang digariskan syariat, sebagaimana 
firman Allah (tilka hudūdullāhi falā ta‘tadūha). Olehnya itu, maksud 
larangan melampaui batas (la ta‘tadūha) dalam hal ini adalah larangan 
menghalalkan yang haram. Selain hal ini merupakan pelanggaran atas 
hak kemanusiaan juga termasuk pelanggaran terhadap hak Allah. Oleh 
karena hak memberikan perintah dan larangan adalah hak prerogatif 
Allah, bukan wilayah manusia. Demikian komentar Ibnu Asyur. 

Meskipun dalam ayat tersebut diperintahkan untuk memakan 
binatang yang disembelih, tetapi perintah yang dimaksud tidak 
mengimplikasikan hukum wajib, melainkan hukum boleh (mubah). 
Perintah ini selain menegaskan kehalalan memakan binatang yang 
disembelih manusia, perintah ini sekaligus untuk membedakan 
keharaman binatang yang dilarang, yaitu bangkai dan apa yang 
disembelih atas nama berhala dan juga disembelih atas nama Allah 
sekaligus atas nama selain-Nya.

Sebagian orang terlalu mudah dalam melarang dan mengharamkan 
sesuatu. Demikian pula sebaliknya, sebagian lainnya hidup dalam 
permissivisme (ibāhiyyah) yang membolehkan dan menghalalkan segala 
sesuatu, dan yang paling membahayakan adalah apabila masing-masing 
dari kedua golongan tersebut memutuskan tanpa ilmu.236 Menghalalkan 

235Muhammad Thāhir Ibn ‘Asyūr, al-Tahrīr wa al-Tanwīr, Jilid IV, Juz 7, hlm. 
15–16. 

236Imam Ab u Hamid al-Gazali, al-Halal wa al-Haram (Kairo: Maktabah al-Turats 
al-Islami, 1987), hlm. 6. 
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yang haram merupakan tindak kelancangan terhadap hukum Allah, 
sebagaimana halnya mengharamkan yang halal pun demikian. 
Pengharaman dan penghalalan adalah hak mutlak Allah sebagaimana 
telah dijelaskannya dalam kitab-Nya dan juga melalui lisan rasul-Nya.237 
Allah berfirman dalam QS Yunus [10]: 59–60 dan QS An-Nahl [16]: 116.

Pada umumnya, perbuatan menghalalkan yang haram lahir dari 
mereka yang cenderung selalu mengikuti nafsu syahwatnya, sedangkan 
tindakan mengharamkan yang halal muncul dari orang-orang yang 
tampak kesalehan pada mereka, namun mereka bersikap kaku karena 
semangat (gīrah) mereka yang berlebihan terhadap agama. Kedua sikap 
tersebut tentu bukan merupakan sikap yang benar. Bahkan keduanya 
termasuk dalam hal menuruti hawa nafsu. Hanya saja, yang pertama 
terkait dengan nafsu syahwat, sedangkan yang kedua terkait dengan 
nafsu memperketat ajaran agama yang melebihi kadarnya. Hal yang 
benar adalah sikap pertengahan, yakni menghalalkan yang halal dan 
mengharamkan yang haram serta melapangkan apa yang telah Allah 
lapangkan bagi manusia. Namun, disayangkan sangat sedikit orang 
yang bersikap demikian.

Meskipun mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang 
haram adalah sama dari sisi kelancangan terhadap hukum Allah, namun 
mengharamkan yang halal lebih parah dan lebih berat hukumnya, karena 
hal itu menyempitkan dan memberatkan kehidupan manusia, serta 
bertentangan dengan prinsip umum syariah yang memberi kemudahan 
dan menghilangkan kesulitan (haraj) sebagaimana firman Allah dalam 
QS Al-Baqarah [2]: 185, QS Al-Ma’idah [5]: 6), QS Al-A’raf [7]: 32. 

3. Tergesa-gesa dalam Menjatuhkan Hukum atau dalam 
Menghukumi Seseorang 

Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa (QS Al-Isra’ [17]: 11) 
dalam mendapatkan atau mengerjakan sesuatu. Tergesa-gesa berbeda 
dengan gerak cepat. Ketergesaan sering kali disebabkan karena 
seseorang tidak memikirkan atau kurang memperhitungkan akibat suatu 
tindakan sehingga menyebabkan seseorang melaksanakan kewajibannya 
tidak dengan sempurna, bahkan membawa sesorang mengambil jalan 

237Jadil Haq Ali Jad al-Haq, Simat al-Halal wa al-Haram (Kairo: t.p, 1989), hlm. 7. 
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pintas yang bertentangan dengan ketentuan dan hukum.238 Larangan Al-
Qur’an untuk tergesa-gesa memberikan arahan bahwa sejatinya seorang 
Muslim dalam melakukan pekerjaan mempertimbangkan dampak baik 
dan buruknya, baik sebelum maupun setelah pekerjaan itu dilakukan. 

Kaum mukmin tergesa-gesa dalam mengharapkan hukuman buat 
orang-orang kafir. Sementara orang-orang kafir tergesa-gesa dalam 
mengharapkan datangnya hukuman bagi mereka, sebagai bentuk 
pengingkaran dan penolakan mereka. Mereka mengatakan “Kapan 
janji (akan datangnya azab) itu datang, jika kalian benar-benar jujur?” 
(QS Yasin [36]: 48). Allah Swt. memperlambat hal tersebut karena 
mereka sudah memiliki ajal (batas waktu) masing-masing yang telah 
ditentukan, sehingga jika ajal itu datang tidak akan diakhirkan dan 
tidak pula dimajukan (QS Al-A’raf [7]: 34 dan 49, QS An-Nahl [16]: 
61). Oleh karena itu, Allah Swt. memperingatkan bahwa Allah akan 
perlihatkan tanda-tanda azab-Nya, sehingga tidak perlu diminta untuk 
didatangkan dengan segera (QS Al-Anbiya’ [21]: 37).239

Dalam salah satu hadis nabi dijelaskan bahwa ketenangan 
datangnya dari Allah, sedangkan tergesa-gesa datangnya dari setan. 
Inilah hukum asal dari tergesa-gesa. Semuanya berasal dari bisikan 
setan. Salah satu bentuk sikap tergesa-gesa adalah tergesa-gesa dalam 
memberikan fatwa atau dalam menjawab pertanyaan terkait dengan 
syariah. Khalid bin Barmak berkata bahwa barang siapa yang mampu 
mencegah dirinya dari empat hal maka layak baginya tempat yang tidak 
tercela. Keempat hal itu adalah tergesa-gesa, keras kepala, ujub (kagum 
terhadap diri sendiri), dan tamak. Akibat dari ketergesa-gesaan adalah 
penyesalan, akibat dari keras kepala adalah kebingungan, dan akibat 
dari ujub adalah dibenci oleh orang lain, sedangkan akibat ketamakan 
adalah kemiskinan.240

Bentuk ketergesa-gesaan yang lain yaitu menghukumi batin orang 
lain dengan berburuk sangka. Berburuk sangka kepada orang lain 

238M. Quraish Shihab, Yang Tersembunyi: Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam Al-
Qur’an dan As-Sunnah serta Wacana Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini, Edisi 
Baru, Cet. I (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 295–296. 

239Abdul Rahmān Ibn Nāshir al-Sa’dī, Taisīr al-Karīm al-Rahmān fi Tafsīr Kalām 
al-Mannān, selanjutnya disebut al-Sa’dī, Jilid 1 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 
2000), hlm. 523.

240Ibnu Hatim Muhammad bin Hibban al-Bisti, Raudhat ‘Uqalā wa Nuzhah 
al-Fudalā, Cet. 2 (Riyadh: Maktabah Nizam Mushthafa al-Baz, 2006), hlm. 289. 
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mengandung pengertian bahwa manusia memiliki pikiran dan asumsi 
negatif dan buruk terhadap orang lain tanpa ada bukti. Dalam QS Al-
Hujurat [49]: 12 ditegaskan keharaman berburuk sangka kepada sesama 
manusia.241 Sesuatu yang terlarang adalah berprasangka semata-mata 
tanpa ada qar³nah (indikator). Inilah zhan yang diperingatkan oleh 
Nabi saw. dan dinyatakan oleh beliau sebagai pembicaraan yang paling 
dusta.242 Menurut Al-Qurthubi dan al-Al si, zhan yang disebutkan dalam 
hadis di atas, adalah tuhmah (tuduhan) yang tidak memiliki sebab yang 
tampak dan benar. 243 Lebih lanjut, Imam Al-Qurthubi dengan menukil 
dari Al-Mahdawi menyebutkan bahwa zhan yang buruk terhadap orang 
yang zahirnya baik tidak dibolehkan dan tidak diharamkan berburuk 
sangka terhadap orang yang zahirnya buruk (QS Al-Ahzab [33]: 58).244 
Menurut al-Al si, keharaman berburuk sangka tidak berlaku kepada 
orang yang secara terang-terangan selalu melakukan maksiat, meskipun 
orang yang berburuk sangka terhadapnya tidak menyaksikan langsung 
kejahatan yang dilakukan. Namun, jika seseorang pernah diketahui 
melakukan kebaikan di jalan Allah, maka tidak dibolehkan berburuk 
sangka kepadanya.245 Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa zhan yang 

241Objek buruk sangka secara garis besar dibagi kepada tiga jenis. Pertama, 
berburuk sangka kepada Allah Swt., yakni kondisi putus asa dan tidak ada rasa 
harap lagi terhadap rahmat-Nya yang maha luas. Kedua, berburuk sangka kepada 
orang lain mengandung pengertian bahwa manusia memiliki pikiran dan asumsi 
negatif dan buruk terhadap orang lain tanpa ada bukti. Kedua jenis buruk sangka ini 
dianggap sebagai sifat-sifat tercela dan masuk kategori dosa-dosa besar dan sangat 
dikecam dalam Islam. Ketiga, berprasangka negatif terhadap diri sendiri. Implikasi 
dari buruk sangka jenis ini adalah bahwa manusia senantiasa menganggap dan 
merasa dirinya bersalah dalam menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak sesamanya. 
Berbeda dengan bentuk prasangka pertama dan kedua, prasangka semacam ini 
bukan merupakan bentuk dosa, melainkan termasuk di antara sifat-sifat terpuji 
bagi orang-orang mukmin yang ikhlas dan tulus. Oleh karena hal ini menyebabkan 
seseorang senantiasa berusaha mengabdi dan taat kepada Allah Swt. semaksimal 
mungkin. Selain itu, sikap ini akan selalu menjaga serta menjauhkan manusia dari 
bersikap bangga dan sombong dengan apa yang dimilikinya.

242Abū Zakariyā Yahyā Ibn Syarf al-Nawawīy, Riyādh al-¢ālihīn min Kalām 
al-Sayyid al-Mursalīn, Jilid 1, No. Hadis 1570, Cet. III (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), 
hlm. 290. 

243Abū Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Anshārī al-Qurthubī, al-Jāmi’ li 
Ahkām al-Qur’ān, Jilid XVI, hlm. 331. 

244Abū Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Anshārī al-Qurthubi, al-Jāmi’ li 
Ahkām al-Qur’ān, Jilid XVI, hlm. 332.

245Abi al-Fadhl Syihāb al-Din al-Sayyid Mahmūd al-Alūsi al-Bagdādi, Rūh al-
Ma’āni fi Tafsīr al-Qur’ān al-A§īm wa al-Sub’u al-Ma£ānī, Jilid XXVI, hlm. 156.
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diharamkan adalah zhan yang terus melekat pada diri seseorang. Bukan 
zhan yang sekadar terbetik di hati lalu hilang tanpa bersemayam di dalam 
hati. Oleh karena zhan yang terakhir ini di luar kemampuan seseorang 
untuk mengendalikannya. Hal ini ditegaskan dalam hadis bahwa Allah 
Swt. memaafkan umat ini dari apa yang terlintas di hatinya selama ia 
tidak mengucapkannya atau ia sengaja.246

Sebagai akibat dari bersangka buruk terhadap orang lain, seseorang 
akan melontarkan fitnah atau menuduh tanpa bukti yang kuat. Bagi kaum 
ekstrem, siapa yang bertentangan dengan pendapat mereka, dituduhnya 
telah melakukan maksiat atau bid’ah (mengada-ada dalam agama) atau 
telah meremehkan sunah nabi.247 Dalam konteks kehidupan beragama, 
berburuk sangka kepada pilihan keyakinan orang lain termasuk di antara 
sikap dan perilaku berlebihan atau ekstremisme beragama. Oleh karena 
hal ini berarti menghukumi batin orang lain terutama terhadap sesama 
saudara Muslim. Sikap ekstrem seperti ini merupakan faktor utama 
terjadinya perpecahan seperti yang pernah dilakukan kaum Khawarij 
dengan memisahkan diri dari barisan mayoritas kaum muslimin. Lalu 
diikuti oleh golongan-golongan dan pengikut hawa nafsu lainnya. 

Sikap buruk sangka kelompok ekstrem tidak hanya tertuju kepada 
orang awam, tetapi juga meliputi kalangan santri dan bahkan juga ulama 
terkemuka. Jika ada ulama yang mengemukakan fatwa yang di dalamnya 
mengandung kemudahan dan menghilangkan kesempitan, kelompok 
ekstrem menuduh fatwa beliau menyimpang dari Al-Qur’an dan sunah. 
Demikian pula bila ada aktivis dakwah yang berbicara dengan tema-
tema kontemporer, ia akan dituduh telah menghambakan diri terhadap 
budaya Barat. Sesungguhnya kegemaran mereka untuk mencemarkan 
nama baik orang lain sudah ada sejak zaman dahulu kala. Kegemaran 
mereka untuk mengecam orang lain seraya menganggap suci diri sendiri 
sudah disinyalir oleh Allah Swt. dalam QS An-Najm [53]: 32.

Akibat langsung dari adanya buruk sangka terhadap orang lain adalah 
tergesa-gesa dalam menghukumi keberimanan seseorang, yakni hanya 
dengan mendengar suatu masalah, peristiwa, berita atau suatu pendapat 
tertentu, dia langsung menghukumi yang bersangkutan dengan masalah 

246Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju’fi dari Abu Hurairah, 
al-J±mi‘ al-¢ahih al-Mukhta¡ar (¢ahih Bukh±r³), Jilid II, Hadis No. 2391, hlm. 894. 

247Yusuf Qardhawi, Islam Ekstrem: Analisis dan Pemecahannya (Bandung: Mizan, 
1992), hlm. 42–46. 
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tersebut tanpa dasar atau menghukumi sebelum perkara tersebut jelas 
baginya atau menghukumi seseorang di belakangnya atau menghukumi 
hanya dengan sekadar indikasi-indikasi belaka. Sikap tergesa-gesa dalam 
menjatuhkan vonis hukum, menghukumi sepihak ucapan orang lain, 
sangat mudah mengucap takfīr (vonis kafir) tanpa arahan dan bimbingan 
ulama merupakan salah satu fenomena sikap ekstrem dalam agama.

Kehormatan seorang Muslim sangat mulia di sisi Allah Swt. 
Oleh karena itu, tidak boleh merusak kehormatan seorang Muslim 
dengan cara-cara yang tidak dibenarkan syariat, seperti menuduh dan 
menghukumi kafir terhadap seseorang yang lahirnya Muslim tanpa 
kaidah-kaidah yang benar. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa tidak 
seorang pun berhak mengafirkan seseorang dari kaum muslimin, 
meskipun dia telah melakukan kekeliruan atau kesalahan, sampai 
ditegakkan hujjah (argumen) kepadanya dan dijelaskan jalan yang 
benar. Oleh karena orang yang keislamannya telah diketahui secara 
yakin, maka keislamannya itu tidak akan hilang darinya hanya dengan 
keraguan. Bahkan keislamannya itu tetap ada sampai ditegakkan hujjah 
dan dihilangkan syubhat (kesamaran).

Abdullah bin Umar telah meriwayatkan dari Nabi saw., beliau 
bersabda: “Siapa saja yang berkata kepada saudaranya ‘hai kafir’, maka 
(kekafiran) itu pasti kembali kepada salah seorang dari mereka.”248 Beliau juga 
berkata, Nabi saw., bersabda: “Siapa saja yang mengafirkan seseorang, maka 
salah satunya kafir.” Juga dari beliau berkata, Rasulullah saw. bersabda: 
“Apabila seseorang berkata kepada sahabatnya ‘hai kafir’, maka (kekafiran) itu 
wajib atas salah seorang dari mereka, apakah orang yang dikatakan kepadanya 
itu memang kafir, atau kalau tidak maka apa yang dikatakan penuduh itu kembali 
pada dirinya.”249 

Beberapa hadis di atas dan hadis lainnya yang senada dengannya 
memperingatkan untuk tidak menggelari kaum muslimin dengan 
tuduhan kafir,250 sebab tidak boleh mengafirkan seorang Muslim kecuali 

248HR Bukhārī, Al-Jāmi al-¢ahīh al-Mukhtașar, Juz V, Hadis No. 5753, hlm. 2264. 
Lihat juga Ahmad Ibn Hambal Abū Abdillah al-Syaybānī, Musnad al-Imām Ahmad 
Ibn Hambal, Juz II, Hadis No. 5077, 5259, 5260 (Mesir: Muassasah al-Qurțubah, 
t.th), hlm. 47 dan 60.

249Ahmad Ibn Hambal Abū Abdillah al-Syaybānī dari Ibn ‘Umar, Musnad al-
Imām Ahmad Ibn Hambal, Juz II, Hadis No. 5035, hlm. 44 dan 105.

250Mengafirkan orang-orang yang berdosa adalah manhaj Khawarij dahulu 
beserta orang yang belakangan yang mengikuti metode mereka. Sekarang ini ada 
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kalau ia memang jatuh dalam sesuatu yang mewajibkan kekafiran, 
karena seorang yang sudah jelas masuk Islam tidak boleh difasikkan, 
dikafirkan, dilaknat, atau dikeluarkan dari Islam kecuali dengan bukti 
yang mewajibkan hal tersebut.

Sikap mengafirkan orang lain termasuk hal yang sangat berbahaya 
bagi keberlangsungan tatanan kehidupan beragama, khususnya intern 
umat Islam. Di antara pemicu klaim pengkafiran ini oleh sebagian 
umat Islam adalah: pertama, tersebarnya kebatilan, kemaksiatan, 
dan kekufuran, yang secara terang-terangan dan terbuka di tengah 
masyarakat Islam tanpa ada usaha pencegahannya. Bahkan sebaliknya, 
untuk meningkatkan kemungkaran dan kemaksiatan, pihak-pihak 
tertentu menggunakan agama sebagai alat propaganda untuk 
menambah kerusakan-kerusakan akhlak dan sebagainya. Kedua, sikap 
para ulama yang amat lunak terhadap mereka yang secara terang-
terangan menjalankan praktik orang-orang kafir dan memusuhi orang-
orang Islam. Ketiga, ditindaknya gerakan-gerakan Islam dan gerakan 
dakwah yang berdasarkan Al-Qur’an dan sunah. Keempat, kurangnya 
pengetahuan mereka tentang agama dan tidak adanya pendalaman ilmu-
ilmu dan hukum-hukum Islam secara keseluruhan, meskipun semangat 
keberagamaan mereka sangat kuat.251 Mereka hanya mengambil sebagian 

jemaah yang bertaklid kepada mereka, di antaranya Jamā’ah Takf³r wal Hijrah. Mereka 
telah mengafirkan para pemerintah, individu, maupun masyarakat muslimin. 
Menurut Y usuf Qar«±w³, pada awalnya penamaan Jamā’ah Takf³r wa al-Hijah tidak 
berasal dari mereka sendiri, melainkan pihak luar yang memberikan label seperti 
itu, terutama dalam hal ini adalah pihak media massa yang dalam banyak hal 
sangat subjektif dalam memberikan label kepada kelompok ini, misalnya mereka 
dinamakan Dajjāl. Lebih lanjut Qar«±w³ mengemukakan keberatannya atas 
stereotipe ini karena menurutnya kelompok ini sebenarnya mengalami kerusakan 
pemikiran, bukan kerusakan hati nurani, atau kekacauan dalam hal pemahaman, 
bukan pada niat. Selanjutnya lihat Yu suf Qardāwi, Zāhirat al-Guluww fi al-Takfir, 
Cet. III (Kairo: Maktabah Wahbah, 1990), hlm. 13–14.

251Keikhlasan dan semangat saja tidak cukup sebagai bekal seseorang, jika 
tidak disertai dasar yang kuat dan pemahaman yang mendalam mengenai hukum-
hukum Islam. Oleh karena itu, umat Islam senantiasa dianjurkan untuk menuntut 
ilmu dan memperkuat diri dengan pengetahuan Islam sebelum melakukan ibadat 
dan perjuangan, agar teguh pendiriannya dan tidak kehilangan arah. Al-Hasan 
Al-Bashri berkata: “Segala amalan tanpa dasar ilmu, seperti orang yang berjalan, 
tetapi tidak pada tempatnya berpijak (tidak pada jalannya). Tiap-tiap amal tanpa 
ilmu akan menimbulkan kerusakan lebih banyak daripada kebaikannya. Tuntutlah 
ilmu sehingga tidak membawa mudarat pada ibadat dan tuntutlah ibadat yang 
tidak membawa mudarat pada ilmu. Maka, ada segolongan kaum yang melakukan 
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dan meninggalkan sebagian yang lain, dengan paham yang keliru dan 
menyesatkan.

Sikap tergesa-gesa dalam menghukumi pelanggaran seseorang 
termasuk sikap yang tidak disukai oleh Allah Swt. Dalam Al-Qur’an, 
berulang kali para penentang risalah para nabi dan para rasul meminta 
disegerakan hukuman atau siksaan yang diancamkan Allah Swt. kepada 
mereka melalui rasul yang mengajak mereka kepada kebenaran. Sikap 
menyegerakan hukuman atau siksaan tidak dapat dilakukan siapa pun 
termasuk nabi atau rasul sekalipun. Oleh karena hak menetapkan dan 
memutuskan hukum dan hukuman adalah hak prerogatif Allah. Di 
samping itu, tidak dikabulkannya permintaan para penentang risalah 
dalam hal ini untuk menegaskan salah satu sifat kemurahan Allah Swt. 
yakni senantiasa tidak jenuh memberi kesempatan kepada hamba-hamba-
Nya untuk kembali kepada-Nya dengan bertobat sebenar-benarnya tobat 
meskipun sikap dan perilaku para penentang itu telah melampaui batas. 
Hal ini misalnya dapat dipahami dari QS Al-An’am [6]: 57–58.

Ayat di atas mempertegas sikap Nabi Muhammad saw. ketika 
menolak mengikuti keinginan kaum musyrik karena apa yang mereka 
lakukan berdasarkan hawa nafsu dan bukan atas pertimbangan akal 
yang sehat. Selain itu, nabi tidak mungkin mengikuti mereka karena 
secara tegas dan jelas bahwa bukti kebenaran yang dibawa nabi 
sudah sangat nyata yaitu kebenaran Al-Qur’an yang bersumber dari 
Tuhan Maha Pemelihara dan Pembimbing hamba-Nya. Selanjutnya, 
dalam ayat tersebut nabi menyampaikan sikapnya yang tegas dalam 
menghadapi tantangan musyrikin untuk menyegerakan siksaan yang 
diancamkan kepada mereka.252 Nabi Muhammad menegaskan bahwa 
bukanlah wewenang beliau untuk menurunkan siksa atas pelanggaran 
yang mereka perbuat karena menetapkan hukum, baik menyangkut 
turunnya siksa atau selainnya merupakan hak Allah semata-mata. Dialah 

ibadat dan meninggalkan ilmu, sehingga mereka mengangkat pedangnya untuk 
melawan umat Muhammad saw. yang termasuk saudaranya sesama Muslim (saling 
berperang tanpa adanya alasan). Jika mereka memiliki ilmu, tentu ilmu itu tidak 
akan membawa ke arah perbuatan itu.

252Siksa yang diminta oleh kaum musyrikin untuk disegerakan datangnya 
itu antara lain yang diucapkan Abu Jahl atas nama mereka kemudian diabadikan 
dalam Al-Qur’an yang artinya “Ya Allah, jika betul (Al-Qur’an) ini, dialah yang benar 
dari sisi-Mu, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami 
azab yang pedih” (QS Al-Anfal [8]: 32).
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yang menetapkan dan menentukan kadar dan waktu segala sesuatu 
termasuk percepatan atau penundaaan siksa, dan Dia yang melerai dan 
menyelesaikan perselisihan dengan keputusan yang tidak melampaui 
batas. Dia memberikan hukuman tanpa menganiaya sedikit pun atau 
berlaku tidak adil. Nabi tidak tahu sepenuhnya siapa yang benar-benar 
zalim, hanya Allah Swt. yang paling mengetahui tentang orang-orang 
yang zalim atau orang-orang yang melampaui batas.

Allah Swt. berulang kali memaparkan sikap tercela kaum 
musyrikin yang meminta azab untuk disegerakan (QS Yasin [36]: 48). 
Menurut Ibnu ‘Asyur, sikap mereka seperti ini disebabkan oleh adanya 
keangkuhan mereka karena mereka menduga bahwa tindakan Allah Swt. 
serupa dengan manusia dalam hal keinginan untuk balas dendam ketika 
ditentang. Mereka juga menyangka bahwa nabi diutus untuk melecehkan 
para penentang. Demikian juga, sangkaan mereka yang mempersamakan 
nabi dan rasul dengan tukang sulap yang mampu menampakkan hal-
hal yang luar biasa atau mampu menonjolkan kehebatan dan keajaiban. 
Keangkuhan mereka semakin melampaui batas (QS Al-Anfal [8]: 32; QS 
Al-Hajj [22]: 47; QS Az-Zariyat [51]: 59) karena siksa yang diancamkan 
kepada mereka tidak juga menimpa mereka. Sehingga permintaan 
penyegeraan siksaan kepada mereka hanya untuk menunjukkan betapa 
besar penentangan mereka terhadap dakwah Rasulullah saw.253 Allah 
Swt. tidak bersegera dalam menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang 
mendurhakai-Nya, begitupun juga dengan hikmah dan kebijaksanaan-
Nya, Allah Swt. tidak bersegera mendatangkan kebaikan kepada 
yang mengharapkannya, karena masing-masing ada waktunya demi 
kemaslahatan mereka dan anak keturunan mereka. Hal ini sebagaimana 
diindikasikan oleh QS Yunus [10]: 11–12. 

Mayoritas ulama memaknai kata ista‘jala dengan permintaan untuk 
disegerakan karena salah satu konotasi makna wazn istaf ’ala dalam 
Ilmu Sharaf adalah menunjuk kepada permintaan. Berbeda dengan 
penafsiran tersebut, Ibnu ‘Asyur menjelaskan sisi lain dari kata tersebut 
khususnya dalam konteks ayat di atas. Menurutnya, sin dan ta’ pada 
kata itu mengandung makna kesungguhan sehingga menghasilkan 
banyak.254 Hal ini karena kaum musyrikin tidak pernah meminta 

253Muhammad al-Thahir Ibn ‘Asyur, al-Tahrir wa al-Tanwir, Jilid VI, hlm. 106.
254Ibnu Asyur memberikan contoh bahwa tidak selamanya wazn istaf ’ala harus 

dimaknai dengan meminta sesuatu. Misalnya ista’hara (terlambat, bukan meminta 
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disegerakannya kebaikan, bahkan mereka tidak pernah meminta 
kebaikan. Oleh karena itu, isti‘jāl bi al-khayr tidak diartikan Ibnu ‘Asyur 
dengan meminta kebaikan disegerakan, akan tetapi dimaknai dengan 
sangat menyegerakan kebaikan. Selain itu, pelekatan huruf bi pada 
al-khair mengimplikasikan makna tertentu. Dengan demikian, ayat 
ini diartikan Ibnu’Asyur seandainya Allah Swt. menyegerakan untuk 
manusia keburukan sebagaimana Dia menyegerakan kebaikan yang 
melimpah kepada mereka. Lebih lanjut, Ibnu ‘Asyur mengomentari 
bahwa kata yu’ajjilu yang berdampingan dengan al-syar dan isti’jāla yang 
berdampingan dengan kata al-khayr menunjukkan bahwa Allah Swt. 
menyegerakan dan melimpahkan banyak kebaikan kepada manusia, 
sedangkan keburukan hanya sedikit, yakni kesegeraan keburukan walau 
dalam bentuknya yang sangat minim.255

Menurut pemahaman Penulis, memaknai term ista’jala dengan 
meminta lebih relevan jika ayat 11 dihubungkan dengan ayat 12 di atas. 
Oleh karena pada ayat 12 Allah Swt. memaparkan sifat manusia secara 
umum, yaitu sifat manusia dengan segala daya dan upaya yang dimiliki 
senantiasa memohon atau meminta kebaikan berupa keterhindaran dari 
bencana meskipun bahaya yang menimpanya akibat ulahnya sendiri. 
Manusia tidak bersabar menerima mudarat dan ketika menerima nikmat 
tidak bersyukur. Setelah mudarat yang menimpanya berlalu, mereka 
kembali melupakan Allah Swt. dan berjalan menuju jalan yang sesat. 
Demikian inilah sifat manusia yang melampaui batas (al-musrifīn) yang 
memandang perbuatan-perbuatan tercela sebagai keindahan karena 
perbuatan itu mereka lakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus 
sehingga keburukan perbuatannya tidak lagi mereka rasakan. 

Dalam QS Ar-Ra’d [13]: 6, dipaparkan juga salah satu sikap mereka 
yang melampaui batas adalah mereka senantiasa meminta keburukan 
(siksaan) untuk disegerakan padahal sebelum mereka telah didatangkan 
berbagai pelajaran hukuman bagi yang melanggar risalah para nabi dan 
rasul. Kenyataan siksaan yang menimpa umat-umat penentang risalah 

diakhirkan), istaqdama (maju), istiqāma (konsisten, bukan meminta berdiri), 
istabāna (jelas, bukan meminta dijelaskan), istajaba (mengabulkan, menjawab 
bukan meminta doa dikabulkan), istamta’a (menikmani bukan meminta untuk 
dinikmati), dan lain-lain. Muhammad al-Thahir Ibn ‘Asyur, al-Tahrir wa al-Tanwir, 
Jilid VI, hlm. 107.

255Muhammad al-Tahir Ibn ‘Asyur, al-Tahrir wa al-Tanwir, hlm. 107. 
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sebelum mereka belum cukup untuk meyakinkan akan kebenaran 
datangnya siksaan Allah yang dijanjikan. Meskipun demikian rahmat 
dan magfirah (ampunan) Allah Swt. sungguh sangat luas sehingga 
mencakup semua manusia walaupun mereka berbuat kezaliman yang 
melampaui batas. Rahmat-Nya mengalahkan amarah-Nya, tetapi 
anehnya mereka tidak memanfaatkan rahmat yang demikian luas itu 
bahkan mereka memohon siksa-Nya.

Dari uraian di atas, nampak jelas bahwa ayat ini menegaskan 
sifat kelembutan dan kemurahan Allah Swt. senantiasa melimpah 
kepada hamba-hamba-Nya karena dengan hal itu Allah Swt. 
menertibkan ketetapan yang mengatur alam semesta. Sekiranya Allah 
Swt. menyegerakan sanksi setiap terjadi kejahatan yang dilakukan 
manusia maka hal itu akan mengacaukan sistem keteraturan alam 
semesta, keteraturan makrokosmos dan keteraturan mikrokosmos. 
Pilihan Allah Swt. untuk tidak menyegerakan hukuman bagi yang 
melanggar aturannya merupakan suatu penegasan bahwa Allah Swt. 
sangat mengedepankan keseimbangan sistem kehidupan bagi seluruh 
makhluk-Nya. Dengan kata lain, tidak ada sedikit pun celah bagi 
bolehnya bersikap tidak seimbang atau ekstremisme dalam segala hal 
jika seseorang menghendaki keteraturan dalam kehidupan makhluk, 
khususnya makhluk manusia karena ketidakaturan itu merupakan 
perilaku aniaya (§ulm) yang melampaui batas dan sangat dicela oleh 
Allah Swt.

Jika di berbagai tempat, Allah Swt. memilih untuk tidak 
menyegerakan sanksi (hukuman) kepada para pelanggar risalah, 
maka hal ini menguatkan isyarat bahwa sikap tergesa-gesa dalam 
menghukumi akidah dan pemahaman agama seorang Muslim lainnya, 
dipahami sebagai sifat tercela karena mengabaikan sifat kemurahan 
Allah Swt. Bahkan, tergesa-gesa dalam konteks ini dinilai sebagai sikap 
dan perilaku melampaui batas atau sikap ekstremisme dalam beragama 
karena disadari ataupun tidak telah mengambil alih hak penetapan 
hukum yang hanya dimiliki oleh Allah Swt., sebagaimana diyakini para 
nabi dan rasul Allah.

Dalam Al-Qur’an, sikap tergesa-gesa juga diungkapkan dengan 
term ifrath sebagaimana dalam QS Al-Kahf [18]: 28. Menurut al-
Mawardi, kata furuthan yang ada dalam ayat ini dapat ditakwilkan 
kepada lima arti, yaitu berarti sempit (pendapat Mujahid), ditinggalkan 
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(pendapat al-Farra’), penyesalan (pendapat Ibnu Qutaibah), berlebih-
lebihan atau melampaui batas (pendapat Muqatil), dan berarti segera 
(pendapat Ibn Bahr).256 Ibnu ‘Athiyyah sebagaimana dikutip al-Alusi, 
mengatakan bahwa penggalan ayat wa kāna amruhū furuthan mengandung 
arti mengurangi atau mengabaikan ajaran agama yang disyariatkan di 
satu sisi, dan dapat dipahami bahwa furu¯an juga berarti menambah-
nambah ajaran yang diperintahkan karena mengikuti hawa nafsu.257 
Sementara al-Qurthub³ menafsirkan furuthan dalam ayat di atas 
dengan sikap dan perilaku mengurangi dan merasa lemah sehingga 
meninggalkan kewajiban-kewajiban iman. Dengan pengertian ini, maka 
furuthan termasuk perilaku melampaui batas kebenaran.258 

Adapun kata ifrath yang terdapat di QS Taha [20]: 45 merujuk 
kepada dua makna, yaitu menyegerakan sesuatu (siksaan), dan menyiksa 
dengan siksaan yang disegerakan dan melampaui batas.259 Al-Thabari 
menafsirkan al-Ifrāth (innanā nakhāfu an yafrutha ‘alaynā aw an yathgā) 
dengan makna berlebih-lebihan dan melampaui batas.260 Dari penafsiran 
beberapa mufasir terkait dengan furuthan dan yafrutha, dapat disimpulkan 
bahwa substansi makna dari term ini adalah sikap yang melewati batas 
nilai-nilai kebenaran ilahiah dan nilai-nilai kemanusiaan, baik dengan 
menambahkan ajaran maupun dengan mengurangi atau meremehkan 
ajaran yang diperintahkan. Selain itu, term ini juga menunjuk kepada 
sikap tergesa-gesa dalam menghukumi sesuatu yang belum jelas duduk 
persoalannya, atau bersegera menjatuhkan hukum kepada objek yang 
belum waktunya dihukum, atau menyegerakan hukuman kepada pihak 
yang tidak sepantasnya dihukum.

Manusia tidak dapat menentang hukum-hukum Allah yang 
menyangkut alam atau sunah penciptaan, dan tidak pula menetapkan 

256Abū al-Hasan ‘Ali Ibn Muhammad Ibn Habīb al-Bishr³ al-Baghdādi Al-
Māwardi, al-Nukat wa al-‘Uyūn, Jilid III (Riyādh: Muassasah al-Kitābah, t.th), hlm. 302.

257Abi al-Fadhl Syihāb al-Din al-Sayyid Mahmūd al-Alūsi al-Bagdādi, 
selanjutnya disebut al-Alūsi, Rūh al-Ma’āni fi Tafsīr al-Qur’ān al-A§īm wa al-Sub’u 
al-Matśānī, Jilid XVI, hlm. 308.

258Abū Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Anshārī al-Qurthubī, al-Jāmi’ li 
Ahkām al-Qur’ān, Jilid X, hlm. 392.

259Abū al-Hasan ‘Ali Ibn Muhammad Ibn Habīb al-Bishr³ al-Baghdādi Al-
Māwardi, al-Nukat wa al-‘Uyūn, hlm. 405. 

260Muhammad Ibn Jarīr Ibn Yazīd Ibn Khālid al-Țabarī Abū Ja’far, selanjutnya 
disebut al-Țabarī, Jāmi al-Bayān ‘an Ta’wīl Ayi al-Qur’ān, Jilid XVI (Beirut: Dār al-
Fikr, 1405), hlm. 170.
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hukum tasyri’ apabila hal itu bertentangan dengan hukum atau nilai-
nilai yang telah ditetapkan-Nya. Hal ini berarti bahwa dalam pandangan 
dunia tauhid satu-satunya yang layak menetapkan undang-undang 
atau aturan-aturan hanyalah Allah Swt. tentu saja tauhid tasyri’ tidak 
bermakna bahwa manusia tidak berhak menetapkan aturan-aturan 
yang menjadi kebutuhannya yang menjadi dimensi yang berubah dalam 
masyarakat. Akan tetapi, penetapan undang-undang yang ditetapkan 
manusia dalam wilayah ini mungkin saja dilakukan dengan syarat mesti 
sesuai dengan undang-undang universal syariah. Dengan demikian, 
penetapan hukum hanyalah hak Allah Swt. 

Dalam menetapkan semua masalah hukum, seorang beriman tidak 
boleh tergesa-gesa atau terburu-buru menetapkan kepastian hukum, 
khususnya berkaitan dengan takfir (menjatuhkan hukum kafir terhadap 
seseorang), ta«līl (menganggap seseroang sesat) dan tabdī’ (menganggap 
seseorang telah melakukan bid’ah) dan tafsīq (menganggap seseorang 
telah fasik). Sikap seperti ini telah menjadi fenomena yang mudah 
diucapkan oleh sebahagian orang yang memiliki gīrah keberagamaan 
yang tinggi dan sangat emosional. Padahal jika seseorang mengafirkan 
orang lain, sedangkan orang lain itu tidak kafir, maka tuduhan kafir 
kembali kepada dirinya. Mengafirkan seseorang mengimplikasikan 
beragam konsekuensi hukum. Di antaranya, orang yang dikafirkan 
menjadi halal darah dan hartanya. Sebaliknya, kita tidak boleh pula 
takut mengafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan rasul-
Nya. Hal ini berarti bahwa umat Islam dituntut untuk memahami dan 
membedakan substansi takfīr mu’ayyan yakni mengafirkan terhadap 
pribadi tertentu261 dan takfīr ghayr al-mu’ayyan yakni mengafirkan secara 
umum, tidak menunjuk pribadi tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa 
tergesa-gesa dalam menetapkan hukum yang tidak jelas landasannya 
terkait dengan perbuatan seorang Muslim tidak diperbolehkan karena 
akan berakibat pada perlakuan hukum yang akan diterima seseorang 
yang bersangkutan dalam hukum Islam secara keseluruhan. 

261Mengafirkan pribadi tertentu dapat dilakukan dengan dua syarat. Pertama, 
terdapat ketetapan yang sudah jelas tentang kekafirannya berdasarkan Al-Qur’an 
dan sunah. Kedua, orang tersebut telah memenuhi syarat-syarat kekafiran, yaitu ia 
paham bahwa perbuatannya menyebabkan ia kafir (QS At-Taubah [9]: 115). Selain 
itu, wajib juga dipastikan bahwa perbuatan kekafirannya bukan karena paksaan 
atau karena kebingungan (QS An-Nahl [16]: 106).
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Al-takfir atau mengafirkan orang lain tanpa hujjah yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara syar’i merupakan suatu sikap ekstrem 
yang sangat buruk karena berakibat pada penghalalan darah orang 
lain yang telah diatur syarat-syarat pengkafirannya. Pengkafiran 
merupakan otoritas Allah sehingga pengkafiran tidak boleh dilakukan 
hanya berdasar pada ta’wil dan pendapat ra’yi semata, melainkan harus 
didukung oleh dalil nash yang pasti.262 Darah orang-orang kafir, hukum 
asalnya tidak dibolehkan secara syar’i kecuali dengan sebab-sebab 
peperangan.263 Dengan kata lain, membunuh atau memerangi orang-
orang kafir bukan karena kekafirannya, tetapi karena mereka lebih 
dahulu memerangi kaum muslimin.

Sikap isti’jāl (tergesa-gesa) sering muncul di kalangan aktivis 
gerakan Islam. Tidak sedikit di antara mereka bercita-cita menegakkan 
kedaulatan Islam, tetapi tidak didukung dengan kesabaran yang tinggi 
dalam menjalani aktivitas dakwah sebagaimana kesabaran Rasulullah 
saw. dan para sahabatnya. Sayyid Muhammad Nuh menggambarkan 
bahwa di antara mereka berkeinginan kuat untuk mengubah kondisi 
atau realitas kehidupan kaum muslimin dalam waktu yang sangat 
singkat sehingga melakukan hal-hal yang radikal dan anarkis, tanpa 
mempertimbangkan situasi dan kondisi yang sebenarnya, tanpa 
persiapan yang matang dengan segala uslub dan wasilahnya dan tanpa 
mempertimbangkan akibat-akibatnya.264 Sifat ketergesa-gesaan atau 
mengambil jalan pintas dalam mencapai tujuan, baik tujuan dunia 
maupun tujuan akhirat, merupakan bagian dari sikap ekstremisme 
beragama.

4. Perpecahan yang Melahirkan Fanatisme dan Permusuhan

Kedua ayat di atas memaparkan keadaan kaum musyrik yang memiliki 
kepercayaan dan praktik ibadah yang beragam pada hakikatnya telah 
memecah belah dan mengacaukan ajaran agama yang hanif. Demikian 
juga yang terjadi dalam Yahudi dan Nasrani, mereka menciptakan atau 
menambahkan ajaran berupa aneka kepercayaan dan praktik ibadah 
yang diada-adakan yang tidak disyariatkan oleh Allah Swt., yang 

262Shalah al-Shawi, al-Tatharruf al-Dīnī: al-Ra’yu al-Akhār, hlm. 72. 
263Wahbah Zuhaili, Qadhāyā al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu’āshir, hlm. 407. 
264Sayyid Muhammad Nuh, Afatun Ala Al Thariq, hlm. 81.



Menakar Terminologi Ekstremisme Beragama dalam Neraca Al-Qur’an160

kemudian berakibat pada perpecahan, perselisihan, dan permusuhan 
di antara mereka. Kesemua ini merupakan bentuk ekstremisme dalam 
beragama karena perpecahan dan perselisihan itu menyangkut prinsip-
prinsip beragama yakni dalam bidang akidah dan syariah. Lebih lanjut 
ekstremisme dalam bentuk perpecahan tersebut mengakibatkan 
fanatisme dan permusuhan yang berkepanjangan sehingga mereka 
saling menyakiti, menuduh bahkan saling membunuh.265 Perpecahan 
seperti ini tidak dibenarkan dalam Al-Qur’an, yakni perpecahan kepada 
beberapa golongan yang kemudian melahirkan fanatisme buta karena 
masing-masing golongan mengikuti tokoh dan pemimpinnya dan 
mengabaikan inti ajaran yang sebenarnya. Hal ini tentu akan membawa 
kehancuran tatanan kehidupan umat manusia secara keseluruhan.

Fenomena kaum musyrikin yang juga merupakan bagian dari 
sasaran dakwah Rasulullah saw. tentu saja menyedihkan Rasulullah saw. 
yang dikenal sangat ingin dan berupaya sekuat tenaga untuk mengajak 
kaumnya ke jalan yang benar. Untuk menghilangkan kesedihan itulah, 
ayat ini diturunkan. Demikian komentar al-Biqa’i sebagaimana dikutip 
M. Quraish Shihab.266 Dengan turunnya ayat ini, memberi ketegasan 
kepada Muhammad bahwa beliau tidak sedikit pun bersalah karena 
penyimpangan mereka, ajaran yang disampaikan Muhammad tidak 
sama dengan ajaran mereka, cara hidup yang diserukan berbeda 
dengan cara hidup mereka. Muhammad sama sekali tidak akan 
dimintai pertanggungjawaban atas penentangan dan perpecahan yang 
mereka ada-adakan. Olehnya itu, Rasulullah saw. tidak ditugaskan 
menjatuhkan hukuman dan sanksi atas mereka, karena Muhammad 
hanyalah penyampai risalah yang membawa kalimat kebenaran untuk 
mempersatukan kelompok di bawah panji tauhid. 

Allah Swt. yang akan membalas dan membuat perhitungan atas 
apa yang mereka lakukan dengan balasan yang adil dan tidak sedikit 
pun mereka dianiaya. Pembalasan Allah Swt. yang akan menimpa para 
penentang setimpal dengan perbuatan mereka, yakni pembalasan yang 
seimbang dengan kejahatannya, itupun kalau Allah menjatuhkan sanksi 
atasnya, karena tidak sedikit keburukan hamba yang Allah maafkan. 
Adapun yang berbuat kebajikan, mereka akan diberi balasan secara adil 

265Al-Sāduq Abd al-Rahman al-Garyāni, al-Guluww fi al-Dīn: Zawāhir Min Guluw 
al-Tatarruf wa Ghuluww al-Tashawwuf, Cet. II (Kairo: Dār al-Salām, 2004), hlm. 32. 

266M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Jilid IV, hlm. 360–361. 
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dan tidak dianiaya, bahkan mereka akan mendapat anugerah Allah Swt. 
karena kebaikan yang mereka lakukan yang didasari iman yang benar 
dan ketulusan hati, baginya pahala sepuluh kali lipat amalnya.

Uraian di atas menegaskan bahwa perpecahan dan kelompok-
kelompok yang dimaksud dalam ayat di atas adalah perpecahan dalam 
bidang prinsip-prinsip ajaran agama dan pengelompokan dalam tujuan. 
Hal ini berarti bahwa jika kelompok-kelompok tersebut memiliki 
tujuan yang sama dan berbeda dalam rincian agama akibat perbedaan 
penafsiran yang didukung oleh kaidah-kaidah kebahasaan dan disiplin 
ilmu tertentu, maka hal ini dapat ditoleransi. Pemahaman ini setidaknya 
didukung oleh beberapa ayat Al-Qur’an, di antaranya QS Ali ‘Imran 
[3]: 105.

Ayat ini menyindir mereka yang berkelompok-kelompok dan 
berselisih sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah melarang 
orang-orang beriman untuk menyerupai dan mengikuti orang-orang 
yang berkelompok-kelompok dalam soal prinsip ajaran-ajaran agama 
serta kemaslahatan umat, dan berselisih dalam tujuan karena masing-
masing mementingkan kelompoknya dan terbawa oleh keinginan hawa 
nafsu dan kedengkian antar-mereka, yang menyebabkan mereka saling 
mengafirkan dan saling membunuh. Perbuatan mereka sangat buruk 
dan sangat melampaui batas karena perselisihan itu justru terjadi 
sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka melalui kitab suci, 
nabi atau petunjuk akal yang sehat. Orang-orang yang berkelompok-
kelompok sambil berselisih, mereka itulah yang mendapat kecelakaan 
dan kebinasaan di dunia dan mereka itulah orang-orang yang mendapat 
siksa yang berat di akhirat nanti. 

Pernyataan ayat yang menegaskan bahwa perselisihan di antara 
mereka terjadi setelah datangnya keterangan yang jelas kepada mereka 
(QS Al-Bayyinah [98]: 1–5) mengisyaratkan perselisihan yang dimaksud 
adalah perselisihan berkaitan dengan prinsip-prinsip ajaran agama. 
Adapun berkelompok-kelompok dalam konteks perbedaan dalam 
badan dan organisasi selama tidak melahirkan perselisihan dalam 
prinsip dan tujuan tidak termasuk hal yang dilarang bahkan ditoleransi 
karena memang tidak dapat dihindari. Dalam QS Al-Ma’idah [5]: 48 
diungkapkan bahwa “Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-
Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-
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Nya kepada kamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan.” Dalam kaitan 
munculnya perpecahan umat Islam, Rasulullah saw. bersabda:

النَّارِ، فِي   
َ

وَسَبْعُون تَانِ 
ْ
اثِن وَسَبْعِينَ:  اثٍ 

َ
ل

َ
ث ى 

َ
عَل تَرِقُ 

ْ
سَتَف  

َ
ة

َّ
مِل

ْ
ال هَذِهِ   

َّ
 وَإِن

جَمَاعَة267ُ
ْ
ةِ ، وَهِيَ ال جَنَّ

ْ
وَوَاحِدَةٌ فِي ال

“Sesungguhnya agama (Islam) ini akan berpecah menjadi 73 golongan, 72 
golongan di antaranya tergolong penghuni neraka, dan satu yang lainnya akan 
menjadi penghuni surga, yaitu golongan al-jamaah.” (Terj. Penulis)

Hadis yang semakna dengan riwayat di atas dengan redaksi yang 
berbeda-beda dan dengan sumber sahabat yang berbeda-beda banyak 
dijumpai, seperti Abu Hurairah, Muawiyah, Abdullah bin Umar r.a., dan 
lain-lain. Hadis-hadis yang dimaksud memberi informasi bahwa umat 
Nabi Muhammad saw. akan berkelompok-kelompok hingga mencapai 
lebih dari tujuh kelompok yang kesemuanya sesat dan celaka kecuali 
hanya satu yang selamat. Muhammad Abduh, ketika menafsirkan QS 
Al-An’am [6]: 159 menjelaskan bahwa munculnya kelompok-kelompok 
dalam tubuh Islam yang mencapai 73 golongan tidak bisa disangkal 
dan dihindari. Jaminan Rasulullah saw. bahwa terdapat satu kelompok 
yang selamat dari mereka memastikan munculnya perdebatan karena 
tidak mudahnya menentukan kelompok yang dimaksud itu. Boleh 
jadi kelompok yang satu itu pernah ada dan sekarang hilang, atau 
kelompok itu belum muncul sekarang. Asumsi lainnya bahwa mungkin 
juga semua kelompok umat Islam sekarang termasuk golongan yang 
selamat itu karena meskipun kenyataannya umat Islam berkelompok-
kelompok, akan tetapi pada hakikatnya mereka semua sama karena 
semua menganut prinsip-prinsip dasar yang diajarkan Nabi Muhammad 
saw., seperti keesaan Allah, kenabian, dan keniscayaan hari kemudian.268 
Perselisihan mereka tidak pada hal-hal prinsipil, melainkan terbatas 
pada hal-hal cabang dalam agama. 

267HR Sulaymān Ibn al-Asy’aś Abū Dāwud al-Sijistānī al-Azdī, selanjutnya 
disebut Abū Dāwud dari Mu’āwiyah Ibn Abī Sufyān, Sunan Abū Dāwud, Juz 4, Hadis 
No. 4597 (t.t: Dār al-Fikr, t.th), hlm. 198. Lihat juga Abdullah Ibn Abd al-Rahmān 
Abū Muhammad al-Dārimī selanjutnya disebut al-Dārimī, Sunan al-Dārimī, Juz II, 
Hadis No. 2518, Cet. I (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabīy, 1407 H), hlm. 314.

268Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, Juz VIII, Cet. II (Beirut: Dar 
al-Fikri, t.th), hlm. 221–222.
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Lebih lanjut, Muhammad Abduh mengemukakan sebab-sebab 
terjadinya perpecahan dan kelemahan dalam tubuh umat Islam, yaitu 
(1) faktor politik dan pertentangan kekuasaan; (2) fanatisme etnis; 
(3) fanatisme aliran dalam ushul dan furu’; (4) mengatakan sesuatu 
tentang hukum agama berdasarkan ra’yi. Selain itu, terdapat sebab yang 
merasuki semua keempat sebab di atas, yaitu tipu daya musuh-musuh 
Islam. Hampir semua persoalan-persoalan umat Islam diintervensi oleh 
mereka melalui penggunaan ra’yi yang tidak pada tempatnya karena 
sebenarnya urusan akidah, ibadah, hukum halal dan haram merupakan 
otoritas tunggal Allah Swt.269

Fanatik270 terhadap pendapat sendiri dengan menyalahkan pendapat 
orang lain disertai dengan upaya memecah belah agama (QS Ar-Rum 
[30]: 32), menganggap dirinya atau golongannya sendiri yang suci (QS 
An-Najm [53]: 32), mengultuskan pemimpin aliran atau kelompoknya, 
baik itu guru, ulama, syekh, guru mursyid atau kiai, dan orang alim di 
antara mereka271 (QS An-Nahl [16]: 36). Bahkan menganggap pemimpin-
pemimpin spiritual memiliki keramat, keistimewaan yang melebihi dari 
apa yang dimiliki oleh Rasulullah saw. sehingga lebih menaati aturan-
aturan yang ditetapkan oleh pemimpin spiritualnya daripada mengikuti 
sunah-sunah Rasulullah saw. Dengan kata lain, kecintaan mereka kepada 

269Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, hlm. 217.
270Pada awalnya kata fanatic berasal dari bahasa Latin yakni fanum yang 

berarti sembahan, yakni sesuatu yang diyakini memiliki unsur ketuhanan yang 
diasumsikan oleh penganutnya sebagai hakikat yang mampu memberikan segala 
macam ilmu, kekuatan, dan kekuasaan yang melampaui segala apa yang dimiliki 
oleh manusia biasa lainnya. Lebih lanjut lihat Khalil Ahmad Khalil (editor), Sikul-
jiyyat al-Ta’a¡¡ub, Cet. I (London: Dar al-Saqi, 1990), hlm. 10. Dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, fanatik berarti teramat kuat kepercayaannya atau keyakinannya 
terhadap ajaran (politik, agama, dan sebagainya). Sementara fanatisme berarti 
keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran (politik, agama, dan 
sebagainya). Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 
1987), hlm. 274. Sementara menurut Ahmad Mubarok, fanatik adalah suatu 
istilah yang digunakan untuk menyebut suatu keyakinan atau suatu pandangan 
tentang sesuatu baik positif maupun negatif. Sementara fanatisme adalah paham 
di mana seseorang tidak mampu memahami apa yang ada di luar dirinya, tidak 
paham terhadap masalah orang atau kelompok lain. Dalam konteks sosiologis, 
kelompok radikal fanatik adalah kelompok yang sebenarnya memperjuangkan 
aspirasinya yang tidak terakomodasi dengan baik oleh penguasa di samping adanya 
ketertindasan yang dilakukan oleh penguasa. Lihat Ahmad Mubarok, Jiwa dalam 
Al-Qur’an (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 58–59.

271Yusuf Qardhawi, al-Shahwah al-Islāmiyah…., hlm. 35–48. 
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pemimpin-pemimpin kelompok mereka melebihi kecintaan mereka 
terhadap Rasulullah saw. Sikap keberagamaan seperti ini dikategorikan 
sebagai sikap pelecehan terhadap diri Rasulullah sebagai utusan Allah 
Swt. yang wajib ditaati segala perintahnya dan dijauhi larangannya. 
Dalam konteks ini fanatisme aliran dapat merusak akidah seseorang.272

Fanatisme muncul dengan beragam jenis, baik fanatisme mazhab, 
hubungan darah, nasionalisme, suku, partai, warna kulit, bahkan 
muncul dalam masyarakat beragama. Fanatisme yang terakhir ini 
paling berbahaya karena oknum pelakunya mengatasnamakan agama. 
Implikasi yang ditimbulkan fanatisme yang berlebihan dalam agama 
dapat menyebabkan sikap ekstrem dalam segala bentuk gerakannya, 
semangat ideologis dalam pemikirannya, keras, teguh, eksklusif, dan 
cenderung menolak.273 Ciri inilah yang paling menonjol pada kelompok-
kelompok “agama baru” dan kelompok ekstremis lainnya. Mereka 
lebih menyandarkan pengetahuan agamanya kepada pemikiran dan 
pengetahuan pemimpin kelompoknya yang terkadang tidak bersandar 
kepada ilmu syar’i.274 Bagaimanapun jenis fanatisme, semuanya tidak 

272Shadiq bin Muhammad bin Ibrahim, Kha¡āish al-Mu¡thafā Bayn al-Guluww 
wa al-Jafā, Cet. I (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2000), hlm. 322.

273Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 291. Lihat juga 
Nasaruddin Umar, Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur’an dan Hadis, hlm. 255. 

274Aliran pembaru Isa Bugis adalah salah satu contoh kelompok Islam yang 
dapat diidentifikasi sebagai kelompok ekstremis, khususnya ekstremisme dalam 
hal akidah dan syariah. Aliran ini didirikan oleh Isa Bugis, lahir tahun 1926 di 
kota Bhakti Aceh Pidie. Isa Bugis menerjemahkan dan menganalisis agama Islam 
berdasarkan teori pertentangan antara dua hal. Misalnya pertentangan antara 
ideologi komunisme dan kapitalisme, pertentangan antara nur dan §ulum±t. Di 
antara pokok-pokok ajaran Isa Bugis; “(1) air zam-zam di Makkah adalah air bekas 
bangkai orang Arab; (2) semua kitab tafsir Al-Qur’an yang ada sekarang harus 
dimuseumkan, karena semuanya salah; (3) menolak semua mukjizat para nabi 
dan rasul, seperti kisah Nabi Musa a.s. membelah laut dengan tongkatnya dalam 
Al-Qur’an adalah dongeng lampu Aladin; (4) Nabi Ibrahim a.s. menyembelih 
Ismail a.s. adalah dongeng; (5) Ka’bah adalah kubus berhala yang dikunjungi 
turis setiap tahun; (6) ilmu fikih, ilmu tauhid, dan sejenisnya adalah syirik. Ulama 
yang mengajarkan ilmu ini harus disingkirkan ke Pulau Seribu; (7) Al-Qur’an 
bukan bahasa Arab, sehingga untuk memahami Al-Qur’an tidak perlu belajar 
bahasa Arab; (8) setiap orang yang intelek diberi kebebasan untuk menafsirkan 
Al-Qur’an walau tidak mengerti bahasa Arab; (9) ajaran Nabi Muhammad saw. 
adalah pembangkit imprealisme Arab; (10) ajaran kurban pada waktu Iduladha 
tidak ada dasar kebenarannya; (11) mubalig-mubalig Islam yang menyebarkan 
Islam ke luar tanah Arab adalah pemabuk §ulum±t yang haus darah dan harta; (12) 
Indonesia adalah di antara sekian korban-korban dari kebiadaban Arabisme; (13) 
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berlandaskan pada logika yang cemerlang, melainkan didasarkan 
pada emosi yang menyala-nyala.275 Hal ini senada dengan komentar 
Nasaruddin Umar, fanatisme biasanya tidak rasional, fanatisme dapat 
disebut orientasi dan sentimental yang dapat memengaruhi pikiran, 
perasaan, perlakuan dan persepsi seseorang terhadap sesuatu atau 
seseorang.276

Fenomena fanatisme tidak bisa dilepaskan dari sikap taklid yang 
terjadi ketika terdapat satu kelompok yang mewajibkan dilaksanakannya 
satu model pemahaman keagamaan terhadap pengikutnya, yang 
memang karakter pengikutnya adalah mereka yang lemah secara 
intelektual. Taklid juga dapat terjadi manakala suatu kelompok 
keagamaan menakut-nakuti pengikutnya akan suatu kesesatan atau 
kemurtadan manakala tidak diikutinya model pemahaman keagamaan 
pemimpinnya. Sikap patuh dan taat kepada pemimpin agama secara 
mutlak akan mandatangkan setidaknya tiga efek negatif. Pertama, 
sikap fanatik yang berlebihan hingga menjurus kepada eksklusivisme 
ekstrem. Kedua, sikap fanatik akan melahirkan umat yang bodoh dan 
tidak kreatif secara intelektual. Ketiga, berpotensi bagi terpupuknya 
sikap mengagung-agungkan seorang pemimpin layaknya dewa atau 
tuhan, sehingga menentang pendapatnya bisa diklaim sebagai perbuatan 
sesat dan murtad.277 

lembaga pembaru (yang dipimpin oleh Isa Bugis) adalah Nu r, sedangkan orang 
atau golongan di luar lembaga pembaru Isa Bugis adalah zhulumat, sesat serta kafir; 
(14) sekarang masih periode Makkah sehingga belum diwajibkan salat, puasa, dan 
lainnya. Begitu juga minuman yang memabukkan seperti khamar dan sejenisnya 
belum diharamkan”. Lebih lanjut, lihat Hartono Ahmad Jaiz, Aliran dan Paham 
Sesat di Indonesia, Cet. I (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 38–40. Lihat 
juga R.E. Djamali Kertoraharjo, Beberapa Hal tentang Agama dan Aliran Kebatinan 
di Indonesia (Proyek Pengawasan Kegiatan Keagamaan dan Aliran-Aliran/Paham-
Paham (Jakarta: Departemen Agama, 1972), hlm. 174.

275Muhammad al-Ghazali, al-Ta’ashshub wa al-Tasāmuh Bayn al –Masīhiyyah wa 
al-Islām, Cet. VI (Mesir: Nahdhat al-Mishra, 2005), hlm. 9. 

276Nasaruddin Umar, Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur’an dan Hadis, hlm. 
254–255. 

277Dengan mengutip Mark Steinberg, Nasaruddin mengemukakan bahwa 
pada umumnya terdapat beberapa hal yang mendominasi sikap ekstrem. Pertama, 
pemahaman yang sangat konvensional melahirkan keyakinan dan kepercayaan yang 
kaku. Kedua, sikap kepatuhan otoriter yakni kepatuhan yang tidak kritis terhadap 
otoritarianisme moral yang ideal. Ketiga, sikap agresi otoriter yakni sikap menolak 
nilai-nilai di luar nilai-nilai yang dianutnya dan menghukum orang yang melanggar 
nilai-nilai yang dimaksud. Keempat, sikap anti interaction yakni menolak pemikiran 
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Berbeda pendapat dengan orang lain itu hal yang biasa. Namun, jika 
perbedaan itu mengantar kepada lahirnya konflik, hal itu tidak boleh 
dibiarkan. Realitas keberagamaan umat Islam sekarang ini menunjukkan 
bahwa terjadinya perbedaan pendapat dalam menafsirkan nash-nash Al-
Qur’an dan hadis nabi melahirkan fanatisme masing-masing aliran atau 
kelompok. Fanatisme jahiliah berhasil diredam oleh Nabi saw. sampai 
masa berikutnya. Namun, pada akhir pemerintahan Khalifah Usman bin 
Affan, kekuatan fanatisme ini mulai bangkit kembali dengan munculnya 
pertentangan antara Bani Umayyah dan Bani Hasyim. Sesudah itu, 
muncul pertentangan antara golongan Khawarij dan golongan yang lain 
yang sebenarnya pertentangan lama yang pernah terjadi di masa jahiliah 
antara kabilah-kabilah Rabi’ dan kabilah-kabilah Mudhar.278 Fakta 
pertentangan umat Islam terus berlanjut sampai sekarang sehingga 
hidup berkelompok-kelompok menjadi realitas yang tidak terelakkan. 
Masing-masing kelompok mengeklaim kebenarannya sendiri dan 
menafikan kebenaran orang lain. 

Pertentangan ini kemudian mendatangkan perpecahan umat 
Islam yang tentu tidak memberi manfaat sedikit pun, bahkan kerugian 
dalam berbagai dimensi kehidupan yang akan menimpa umat Islam itu 
sendiri. Pertentangan pemikiran dan aliran yang terjadi dalam tubuh 
Islam tidak jarang mendatangkan konflik fisik dalam internal Islam dan 
menelan korban yang tidak sedikit, termasuk dari pihak umat Islam 
sendiri. Perbedaan pendapat dengan membanggakan apa yang ada pada 
kelompoknya tanpa melihat benar dan salahnya diklaim Al-Qur’an 
sebagai perbedaan berdasarkan kebatilan sebagaimana firman Allah 
dalam QS Ar-Rum [30]: 31–32.

Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa sebab utama terjadinya 
perselisihan adalah karena setiap kelompok berbangga dengan apa 

subjektif orang lain. Kelima, adanya paham supertition-stereotipe yakni percaya pada 
ketentuan yang mistik seseorang yang tidak masuk akal. Keenam, memiliki pemikiran 
dikotomis yakni antara dominasi dan kepatuhan, kekuatan dan kelemahan, dimensi 
pengikut dan pemimpin, serta identifikasi terhadap figur kekuasaan. Ketujuh, sikap 
destruktif yakni sikap kebencian dan fitnah yang berlebihan kepada orang lain. 
Kedelapan, sikap proyektivitas yakni sikap yang menganggap dunia telah dipenuhi 
bahaya. Selanjutnya lihat Nasaruddin Umar, Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur’an dan 
Hadis, hlm. 255. Lihat juga Grald Miller Mark Steinberg, Between People: An Analisys 
of Interpersonal Communication (MacMillan: t.p, 1975), hlm. 147–148.

278Imam Muhammad Abu Zahrah, Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam (Jakarta: 
Logos Publishing House, 1996), hlm. 7.
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yang ada pada kelompoknya, bukan berbangga dengan kebenaran 
yang berasal dari Al-Qur’an dan Sunah Rasulullah saw. Para ulama 
telah menegaskan masalah ini terutama Imam al-Sy±fi’i, beliau 
berkata semua yang aku katakan sementara sabda Nabi saw. yang 
sahih menyalahi pendapatku, maka hadis nabi lebih berhak untuk 
diikuti, jangan taklid kepadaku. Beliau juga berkata, “Apabila kamu 
mendapatkan dalam kitabku sesuatu yang bertentangan dengan Sunah 
Rasulullah saw. maka berpendapatlah dengan Sunah Rasulullah saw. 
dan tinggalkan apa yang aku katakan.” 279

Demikian itulah wala’ dan bara’ para ulama terdahulu hanya di 
atas agama bukan di atas kepentingan pribadi, tidak pula kepentingan 
kelompok, organisasi, partai atau mazhab tertentu. Dalam konteks 
perpecahan yang melahirkan fanatisme, al-Ghazali mengomentari 
bahwa kelembutan adalah buah dari akhlak yang baik, dan berpecah 
belah adalah buah dari akhlak yang buruk. Maka akhlak yang baik 
seharusnya mendatangkan rasa saling cinta, saling mengasihi, dan saling 
menghormati, sedangkan akhlak yang buruk menciptakan permusuhan, 
kedengkian, dan saling meremehkan.280

Islam telah menyucikan diri dari ikatan dan belenggu jahiliah 
dengan menghapus pengaruh fanatisme yang merupakan sumber 
hukum yang dibangun di atas hawa nafsu. Sejak awal kedatangannya, 
Islam telah memproklamirkan perang terhadap fanatisme. Islam tidak 
meridai kebatilan fanatisme karena perbedaan ras, bahasa, nasab, dan 
harta benda. Islam menjadikan segenap keutamaan dan kemuliaan 
seseorang didasarkan kepada ketakwaan, sebagaimana firman Allah 
Swt. dalam QS Al-Hujurat [49]: 13.

5. Penyimpangan Seksualitas

Allah telah menanamkan nafsu biologis pada diri setiap insan. Nafsu 
ini wajib tersalurkan dengan benar, jika tidak maka akan terjadi 
kerusakan yang dahsyat. Allah Yang Maha Kasih dan Maha Terpuji telah 
menyerukan kepada manusia agar bersikap hati-hati dalam menikmati 

279Al-Baihaqī, Manaqib Imam Syafi’i, Jilid I (Kairo: Dār al-Turāts, t.th), hlm. 
472–473.

280Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazāli Abū Hamid, selanjutnya disebut 
al-Ghazālī, Ihyā ‘Ulūm al-Din, Juz II (Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.th), hlm. 188.
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keindahan dunia, tidak melampaui batas dan tidak berlaku keji (QS 
Al-A’rāf [7]: 31–33).

Naluri seks dan pemenuhannya adalah fitrah yang suci, bukan 
aib dan bukan sesuatu yang tabu apalagi dosa. Sesuatu yang berdosa 
dan aib adalah perbuatan penyalurannya yang melanggar syariat. 
Kegiatan seksual secara halal adalah ibadah. Ibadahnya dalam bentuk 
kegiatan seksual dan melahirkan keturunan yang suci. Nikah sebagai 
pintu mendapatkan keturunan adalah bersifat prokreasi dan sebagai 
pemenuhan hajat biologis adalah rekreasi. Nikah adalah sebab sempurna 
agama seseorang. Nikah adalah energi, sehat, dan obat kuat, sekaligus 
penenang hati, penyejuk jiwa dan penyegar nalar (QS Al-A’raf [7]: 
189, QS Al-Baqarah [2]: 187). Pernikahan adalah lembaga pembinaan 
peradaban. 

Sesuatu yang dimaksud penyimpangan seksual adalah pemenuhan 
nafsu biologis dengan cara dan bentuk yang menyimpang dari syariat, 
fitrah, dan akal sehat. Di dalam Islam pemenuhan hajat seksual 
hanya dilakukan terhadap dua sasaran, yaitu istri dan budak. Maka 
menyalurkan hasrat birahi dengan jalan selain kepada istri dan budak 
belian adalah penyimpangan seksual, bahkan meskipun dengan istri 
apabila ke luar dari aturan syariat itu juga termasuk penyimpangan 
seksual.281 

281Di antara penyimpangan seksual yang dimaksud adalah: pertama, onani 
atau masturbasi. Onani menurut bahasa adalah mengeluarkan mani tidak dengan 
sewajarnya, sedangkan masturbasi (bahasa Latin) adalah mengotori diri dengan 
tangannya. Rasulullah saw. bersabda: “Sungguh terlaknat orang yang mendatangi istri 
pada duburnya.” (HR Ahmad, Abu Daud). Kedua, mendatangi istri pada waktu haid. 
Ini adalah dosa besar melanggar firman Allah dalam QS Al-Baqarah [2]: 222. Ketiga, 
perzinaan, yaitu senggama dengan lawan jenis di luar akad nikah. Perbuatan zina 
ini ada tiga macam, yaitu (1) zina, yaitu suka sama suka, maka keduanya adalah 
pelaku dosa besar dan keji; (2) perkosaan, yaitu hubungan seks yang dilakukan 
oleh seorang laki-laki dengan wanita dengan jalan paksaan yang biasa dilakukan 
dengan ancaman. Maka perkosaan tersebut adalah keji dan bejat; (3) pelacuran, 
yaitu pekerjaan menjual diri untuk mendapatkan uang atau keuntungan lainnya. 
Inilah yang disebut dengan prostitusi yang pelakunya disebut dengan pelacur, 
wanita tunasusila, sundal, lonte, dan terakhir disebut PSK (Pekerja Seks Komersil) 
suatu penamaan yang menyesatkan. Keempat, homoseks dan lesbian. Homoseks 
adalah perbuatan memuaskan nafsu seksual dengan jenis seks yang sama. Ini 
adalah bentuk kelainan sekaligus penyelewengan seksual yang terburuk. Kelima, 
menyenggamai binatang. Islam memandang perbuatan ini adalah tindak kejahatan 
yang pelakunya wajib dibunuh, demikian juga binatang yang disenggamai.
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Dalam QS Al-Mu’minūn [23]: 6–7, dijelaskan pemenuhan 
kebutuhan seksual yang dibolehkan atau dihalalkan, yakni kepada 
istri-istri atau kepada budak yang dimiliki (perempuan-perempuan 
hasil tawanan perang antara Muslim dan kafir). Melakukan hubungan 
seksual di luar dari ketentuan di atas dikategorikan sebagai perilaku 
ekstrem atau melampaui batas, yakni meninggalkan sesuatu yang halal 
menuju kepada sesuatu yang haram.282 Senada dengan al-Wāhidī, al-
Syinqīthī menafsirkan bahwa al-‘ādūna yang dimaksud dalam ayat ini 
adalah mereka yang melakukan penyimpangan seks, berupa perzinaan 
berbeda jenis dan perzinaan sejenis (homoseksual dan lesbianisme).283 
Di ayat lain, term al-‘ādūna juga digunakan Al-Qur’an untuk menunjuk 
kepada penyimpangan seksual yang dilakukan kaum Nabi Luth a.s. 

Dalam mengungkapkan perilaku menyimpang kaum Luth a.s. yang 
sangat melampaui batas, Al-Qur’an menggunakan term musrif n (QS Al-
A’raf [7]: 81), zhalimin (QS Hud [11]: 83), dan ‘ad n (QS Asy-Syu’ara [26]: 
166), mufsidin (QS Al-‘Ankabut [29]: 30), musrifin (QS Az-Zariyat [51]: 
31–34). Keempat kata ini digunakan dalam lima surah yang berbeda 
yang kesemuanya merupakan surah Makkiyah. Keempat term tersebut 
ditampilkan dalam bentuk isim fā’il (pelaku) yang mengisyaratkan makna 
pelampau batas yang benar-benar mantap dalam kedurhakaannya, 
yakni melampaui batas kenormalan dalam konteks pelampiasan nafsu 
seksual yaitu hanya melalui perkawinan yang sah terhadap lawan jenis 
saja. Hal ini berarti bahwa kualitas penyimpangan kaum Luth a.s. 
dalam konteks perilaku homoseksual dikategorikan sebagai perilaku 
super-exstrem, terbukti bahwa merekalah komunitas yang pertama kali 
melakukannya dalam sejarah anak manusia. Mereka melakukannya 
tidak secara sembunyi-sembunyi, melainkan secara terang-terangan, 
bahkan dilakukan secara masif. Salah satu ayat yang secara gamblang 
mengungkapkan penyimpangan ekstrem kaum Luth a.s. adalah QS 
Al-A’raf [7]: 80–81.

282Ali Ibn Ahmad al-Wahidi Ab  al-Hasan, selanjutnya disebut al-Wahidi, al-
Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-‘Aziz, Jilid II, Cet. I (Damsyiq-Beirut: Dar al-Qalam-Dar 
al-Syamilah, 1415), hlm. 743.

283Muhammad al-Amīn Ibn Muhammad Ibn al-Mukhtār al-Juknī al-Syinqințī, 
selanjutnya disebut al-Syinqințī, Adhwa’ al-Bayān fi ´dhāuh al-Qur’ān bi al-Qur’ān, 
Jilid V (Beirut: Dār al-Fikr li al-Thibā’ah wa al-Nasyr, 1995), hlm. 309.
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Berbeda dengan nabi-nabi lainnya yang senantiasa menyeru 
kaumnya untuk mengesakan Allah, Nabi Luth a.s.284 terkonsentrasi 
mengajak kaumnya untuk menghindari dan menjauhi perbuatan 
fāhisyah yakni homoseksual. Hal ini tidak berarti bahwa Nabi Luth 
a.s. mengabaikan ajaran tauhid, akan tetapi ada sesuatu yang sangat 
buruk yang hendak beliau luruskan bersama pelurusan akidah mereka 
yaitu kebiasaan buruk mereka dalam hal seks. Di sisi lain, perlu diingat 
bahwa penekanan tentang keburukan tersebut tidaklah jauh dari 
persoalan akidah karena keduanya merupakan fitrah kemanusiaan. 
Syirik dan homoseksual merupakan pelanggaran terhadap fitrah. Itulah 
sebabnya kaum Luth a.s. digelari sebagai  karena dianggap telah 
mantap dalam perilakunya yang melampaui batas kewajaran, batas yang 
ditunjukkan oleh nabi mereka. Pelekatan term  kepada kaum Nabi 
Luth diungkapkan Al-Qur’an sebanyak dua kali, satu kali diungkapkan 
sendiri oleh Nabi Luth a.s., dan satu kali diungkapkan oleh para malaikat 
yang mendatangi Nabi Ibrahim a.s. dengan menjelma sebagai laki-laki 
tampan dan bertujuan memberitakan akan diturunkannya azab kepada 
kaum Nabi Luth atas perilaku mereka yang menyimpang. Al-Qur’an 
menegaskan bahwa Luth adalah seorang yang saleh dan seorang rasul 
yang diutus kepada kaumnya (QS Asy-Syu’ara’ [26]: 162) yang diberi 
hikmah dan ilmu (QS Al-Anbiya’ [21]: 74) dan diberi rahmat oleh 
Allah Swt. (QS Al-Anbiya’ [21]: 75). Sebagai seorang rasul, maka 
tugas utamanya adalah menyelamatkan kaumnya dari kemaksiatan 

284Berbeda ketika mengisahkan perjuangan dakwah Nabi Hud a.s., Nabi 
Shaleh a.s., dan Nabi Syu’aib a.s., Al-Qur’an mengungkapkan bahwa ketiga nabi 
tersebut “saudara” kaumnya, ayat 81 Surah Al-A’raf tidak menyebut Nabi Luth 
a.s. sebagai saudara mereka. Hal ini mengisyaratkan bahwa beliau bukanlah dari 
suku masyarakat di mana beliau diutus. Nabi Luth a.s. bersama Nabi Ibrahim a.s. 
adalah pendatang di kota itu setelah berhijrah dari Harran (Carrahae). Beliau dari 
daerah Kan’an, suatu daerah yang terletak di bagian barat Palestina dan Suriah 
sekarang. Kalaupun dalam ayat lain disebutkan bahwa Nabi Luth a.s. diutus kepada 
kaumnya, itu karena beliau telah tinggal lama di tempat itu dan dinilai sebagai 
bagian dari anggota kaum atau masyarakat itu. Demikian juga tidak disebutkannya 
nama suku di mana kaum Luth itu diutus sebagaimana disebutkannya nama suku 
bagi ketiga nabi lainnya—Ad suku Nabi Hud, Tsamud suku Nabi Shaleh, Madyan 
suku Nabi Syu’aib—hal ini ditujukan sebagai pengajaran kepada umat Islam agar 
merahasiakan nama pelaku bagi tindak kejahatan tertentu, karena perbuatan itu 
sangat buruk dan penyebutannya boleh jadi akan merangsang orang lain untuk 
melakukan kejahatan yang sama. Demikian komentar Quraish Shihab. M. Quraish 
Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. V, hlm. 160–161. 
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yang marajalela. Ia menyeru agar kaumnya kembali ke jalan yang benar, 
yakni bertakwa kepada Allah dan mematuhinya sebagai seorang rasul. 
Kemaksiatan yang dilakukan kaumnya digambarkan Al-Qur’an sebagai 
perilaku melampaui batas karena meninggalkan pasangan-pasangan 
(istri-istri) mereka demi mencari pasangan yang sejenis (homoseksual) 
sebagaimana digambarkan dalam QS Al-A’raf [7]: 81 di atas.

Puncak kedurhakaan kaum Nabi Luth a.s. adalah ketika Luth a.s. 
kedatangan dua malaikat yang menyamar menjadi dua orang laki-laki 
tampan. Melalui pemberitahuan dari istri Luth a.s. kaumnya mengetahui 
kedatangan tamu-tamu dan mereka segera mendatangi Luth a.s. dan 
meminta tamu-tamu diserahkan kepada mereka. Sebagai penolakan 
perilaku mereka yang tidak sepantasnya, Luth menawarkan anak-anak 
perempuannya untuk diperistri sebagai sarana pemenuhan kebutuhan 
biologis yang sewajarnya. Perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh 
kaum Luth a.s. merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kodrat 
manusia dan belum pernah dilakukan manusia sebelumnya. Oleh 
sebab itu, perbuatan menyimpang tersebut diklaim Al-Qur’an sebagai 
perbuatan yang melampaui batas.

Bertolak dari uraian di atas, maka wajar jika di dalam Al-Qur’an 
homoseksual dianggap sebagai perbuatan yang sangat buruk (fāhisyah) 
karena perbuatan ini tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa 
pun. Homoseksual berbeda dengan pelanggaran yang lain yang 
dalam keadaan tertentu dapat ditoleransi, antara lain pembunuhan 
jika dilakukan dalam rangka membela diri dan menjatuhkan sanksi 
hukum dapat dibenarkan. Sementara homoseksual sama sekali tidak 
ada jalan untuk membenarkannya. Hubungan seks dengan sesama 
jenis hanya akan melahirkan kenikmatan jasmani yang sesaat karena 
berpotensi mengganggu kesehatan. Ini berarti bahwa homoseksual 
tidak memelihara tujuan hubungan seks (seks yang absah) yang lebih 
suci yaitu memelihara dan menjamin keberlangsungan keturunan dan 
kelestarian hidup umat manusia. Kecenderungan homoseksual adalah 
kecenderungan biologis yang tidak bisa membuahi dan tidak bisa 
dibuahi dalam proses perkembangbiakan. 

Spesies manusia sejak awal penciptaannya, terdiri dari laki-laki 
dan perempuan. Perkawinan antara keduanya merupakan satu-satunya 
jalan yang normal dan selamat untuk melanggengkan eksistensi dan 
menyebarkan ras manusia itu sendiri. Perilaku homoseksual disebut 
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sebagai perbuatan yang melampaui batas (musrif³n) karena homoseksual 
termasuk perbuatan yang mendatangkan banyak kerusakan. Di 
antaranya penggunaan syahwat hewaniah bukan pada tempatnya. 
Allah Swt. menciptakan syahwat tersebut bagi manusia dengan tujuan 
melanggengkan keturunan melalui prosedur yang sah.285 Dengan kata lain, 
pelampauan batas dalam penutup ayat 81 Al-A’rāf di atas mengisyaratkan 
bahwa kelakuan kaum Nabi Luth a.s. itu melampaui batas fitrah 
kemanusiaan, karena menyia-nyiakan potensi mereka yang seharusnya 
ditempatkan pada tempatnya yang wajar demi kelanjutan jenis manusia.

Secara alamiah, segala sesuatu akan mencari pasangan dari jenis 
kelamin yang berbeda. Hewan, tumbuh-tumbuhan, burung-burung 
bahkan atom pun yang terdiri dari negatif dan positif, elektron dan 
proton akan saling tarik-menarik jika ingin mempertahankan dan 
melestarikan eksistensi. Naluri makhluk selalu mencari pasangannya 
dari jenis yang berbeda. Bahkan siapa pun tidak dapat menyangkal 
bahwa dorongan pertemuan dua lawan jenis, pria dan wanita, jantan 
dan betina, positif dan negatif, adalah dorongan yang paling kuat dalam 
naluri makhluk, termasuk manusia. Hal ini terjadi karena Allah Swt. 
menciptakan segala sesuatu dalam keadaan berpasang-pasangan supaya 
manusia menyadari kebesaran Allah Swt. (QS Az-Zariyat [51]: 49).

Al-Qur’an menggambarkan kasus homoseksual sebagai kasus 
yang unik karena belum pernah terjadi pada sejarah peradaban 
manusia sebelumnya, bahkan dalam sejarah makhluk mana pun di 
dunia ini. Dari kisah ini, semestinya manusia yang datang setelahnya 
mengambil pelajaran berharga dengan tidak melakukan hal yang sama 
dan ikut terlibat dalam tindakan mengatisipasi terjadinya hal tersebut. 
Kenyataannya, meskipun kaum Luth a.s. telah musnah dari peradaban 
manusia saat ini, namun pelanggaran kaum ini meninggalkan warisan 
yang tidak sepantasnya dilanjutkan apalagi dilestarikan. Meskipun 
homoseksual dalam pandangan doktrin semua agama dianggap sebagai 
perilaku penyimpangan seksualitas, namun gaya hidup homoseksual 
dan lesbianisme dewasa ini malah semakin merajalela dan oleh sebagian 
masyarakat dianggap sebagai hal yang lumrah. Bahkan hal ini dianggap 
sebagai kebiasaan dan menjadi tradisi bagi pelaku dan komunitasnya. 
Sebagian negara tidak hanya menganggapnya hal yang normal, namun 

285Muhammad al-Thahir Ibn ‘Asyūr, al-Tahrīr wa al-Tanwīr, Jilid V, hlm. 232.
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mengakui legalitas perkawinan antara dua orang sesama jenis.286 Padahal 
perilaku ini jelas melanggar kemuliaan dan kehormatan manusia 
sekaligus merupakan perilaku yang kotor dan menjijikkan bagi semua 
agama, terutama bagi Islam sebagaimana sabda Nabi saw.: 

هُمَا زَانِيَتَان.287
َ
ةَ ف

َ
مَرْأ

ْ
ةُ ال

َ
مَرْأ

ْ
تَتِ ال

َ
هُمَا زَانِيَانِ وَإِذَا أ

َ
 ف

َ
جُل  الرَّ

ُ
جُل إِذَا جَاءَ الرَّ

“Jika seorang laki-laki bersetubuh dengan laki-laki  maka hukumnya sama dengan 
zina. Jika seorang wanita bersetubuh dengan sesama wanita maka sama dengan 
zina.” (HR Al-Bayhaqi dari Abu Musa Al-Asy’ari)

Dalam QS Hud [11]: 82–83, Allah Swt. mempertegas sikap dan 
perilaku kaum Luth a.s. yang melampaui batas dengan menggelari 
mereka orang-orang yang zalim (zhālimīn). Hal ini berarti bahwa sikap 
dan perilaku mereka benar-benar sangat mantap dalam kezaliman, yakni 
sebuah sikap menyimpang yang sangat bertentangan dengan naluri 
kemanusiaan dan tidak dapat ditoleransi oleh manusia yang senantiasa 
berada dalam fitrahnya. Gelar §ālimīn di ayat ini digunakan Al-Qur’an 
berkenaan dengan turunnya azab yang ditimpakan kepada kaum Nabi 
Luth a.s. yang menentang ajaran nabinya, termasuk istri dan anak-anak 
Nabi Luth a.s. Azab yang ditimpakan itu sungguh sangat mengerikan 
berupa gempa bumi yang sangat dahsyat karena mengakibatkan wilayah 
mereka terjungkir balik. Azab berupa bumi terbalik menjadi balasan 
terhadap perilaku mereka yang membalikkan fitrah kemanusiaan. 
Pelampiasan syahwat yang seharusnya dilakukan dengan lawan jenis, 
mereka balikkan menjadi pelampiasan syahwat sejenis (homoseksual). 
Perbuatan seks yang seharusnya dilakukan dengan penuh kesucian 

286Di antara negara-negara yang melegalkan perkawinan sesama jenis, baik itu 
kaum gay maupun kaum lesbian adalah Belanda untuk pertama kalinya dilegalkan 
pada tahun 2001. Menyusul Kanada (20 Juli 2005), Afrika Selatan (30 November 
2006), Belgia (1 Juni 2003), Spanyol (30 Juni 2005). Kemudian negara di Amerika 
Latin yang pertama kali melegalkan adalah Argentina (22 Juli 2010), Denmark, 
Islandia (27 Juni 2010), Norwegia (1993), Portugal (5 Juli 2010), dan Swedia 
(Mei 2008). Selandia Baru, Prancis, Meksiko (21 Desember 2009), New Zealand 
(1995). www.kompasiana.com (30 April 2014).

287HR Ahmad Ibn al-Husayn Ibn ‘Ali Ibn Mūsā Abū Bakr al-Bayhaqī, 
selanjutnya disebut al-Bayhaqī dari Abī Mūsā, Sunan al-Bayhaqī al-Kubrā, Juz VIII, 
Hadis No. 16810 (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dār al-Bāz, 1994), hlm. 
233. Lihat juga Wahbah Al-Zuhaili, al-Tafsir al-Munir fī al-Aqidah wa al-Syari‘ah wa 
al-Manhaj, Jilid XVII, Cet. IX (Damsyiq: Dār al-Fikr, 2007), hlm. 365. 
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sebagaimana yang dikehendaki agama, mereka balikkan dengan 
melakukannya dengan penuh kekotoran dan kekejian. Perbincangan seks 
yang semestinya dilakukan di tempat tertutup, mereka putar balikkan 
dengan memperbincangkannya di tempat umum yang terbuka. Selain 
siksaan dalam bentuk sebagaimana di atas, mereka juga ditimpakan 
hujan batu secara bertubi-tubi. Hal ini menggambarkan kehancuran 
total yang dialami kaum Nabi Luth tersebut akibat penyimpangannya 
yang melampaui batas.

Selanjutnya, pelanggaran kaum Nabi Luth a.s. yang sudah mencapai 
puncaknya dapat juga dilihat pada QS Asy-Syu’ara’ [26]: 165–166 dan 
QS Al-‘Ankabut [29]: 30. Sama halnya dalam kedua surah sebelumnya, 
dalam ayat ini Allah Swt. juga mempertegas perilaku kaum Nabi Luth a.s. 
yang benar-benar membudaya dalam dirinya kebatilan, kedurhakaan, dan 
pelampauan batas dengan menggelari mereka sebagai qaumun ‘ādūna dan 
al-mufsidūn. Dalam rangkaian ayat-ayat ini, Allah Swt. selain memaparkan 
perilaku menyimpang mereka karena telah mengancam dan merusak 
sistem pelestarian kelangsungan generasi manusia, juga mengungkapkan 
azab yang ditimpakan kepada mereka, yang juga menimpa keluarga Nabi 
Luth a.s., termasuk istrinya sendiri. Hal ini berarti bahwa hubungan 
kekeluargaan tidak ada relevansi dan pengaruhnya terhadap pemberian 
sanksi atas perbuatan seseorang. Dalam konteks azab Allah Swt., seorang 
nabi ataupun rasul tidak akan mampu menghalangi turunnya siksa kepada 
keluarga terdekatnya kalau kenyataannya mereka termasuk kelompok 
yang menentang risalah. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa setiap 
orang bebas menjalankan keyakinannya dan tidak boleh ada paksaan di 
dalamnya, termasuk antar-suami istri sekalipun. 

Pengungkapan azab yang menimpa kaum Luth a.s. dalam setiap 
rangkaian ayat-ayat yang berbicara tentang penyimpangan dan 
pelampauan batas kaum Nabi Luth, khususnya dalam ketiga surah yang 
telah diuraikan di atas (QS Al-A’raf [7]: 80–84; QS Hud [11]: 77–83; 
QS Asy-Syu’ara’ [26]: 160–175) mengisyaratkan bahwa azab yang akan 
menimpa perbuatan penyimpangan seksual dalam bentuk apa pun—
bukan hanya dalam bentuk homoseksual—tidak hanya terjadi di akhirat 
kelak, tetapi juga akan ditimpakan di dunia. Munculnya berbagai macam 
penyakit kelamin cukup memberi pelajaran dan peringatan bagi umat 
manusia yang mengingingkan keseimbangan fitrawi dalam hidupnya 
demi tercapainya kebahagiaan hidup dunia akhirat. 
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Idealnya, kasus homoseksual kaum Luth a.s. berikut segala 
dampaknya akibat penyimpangan kodrati yang dilakukan terhadap jati 
diri manusia dijadikan peringatan bagi munculnya kerusakan-kerusakan 
yang diakibatkan oleh pengrusakan hukum-hukum alam dengan merusak 
sistem kelayakan dan keseimbangannya. Azab Allah yang diakibatkan 
oleh perilaku homoseksual seharusnya mendorong manusia berakal 
untuk menghindari segala bentuk perilaku penyimpangan seksualitas, 
misalnya perzinaan, pelacuran, dan lain-lain sebagainya. Pemenuhan 
kebutuhan seksual manusia dengan tidak mengikuti aturan agama 
berarti melakukan pelanggaran terhadap fitrah, dan setiap pelanggaran 
fitrah pasti mendatangkan bencana atau malapetaka yang mengerikan. 
Dalam konteks pelanggaran fitrah seksual dalam bentuknya yang sangat 
beragam, munculnya penyakit AIDS dan sejumlah penyakit kelamin 
lainnya dipastikan sebagai sanksi atas penyimpangan tersebut. Banyak 
penelitian menunjukkan bahwa penyakit AIDS pertama kali ditemukan 
di New York Amerika Serikat pada tahun 1979 dialami oleh orang yang 
ternyata melakukan hubungan seks yang tidak normal.

Penyelewengan seksual dapat menimbulkan kerusakan moral 
yang jika dibiarkan, cepat atau lambat akan dapat menghancurkan 
generasi karena hal itu merusak kesucian dan kehormatan diri, merusak 
akhlak, merusak nasab (keturunan), merusak hubungan kekeluargaan, 
menimbulkan permusuhan, memperbanyak perceraian, memperbanyak 
kejahatan dan para penjahat, merusak tatanan kehidupan, meruntuhkan 
peradaban dan mendatangkan murka Allah di dunia dan di akhirat. Di 
antara kerusakan yang ditimbulkannya di dunia munculnya bencana 
penyakit kelamin yang memalukan, memilukan, dan mematikan. Seperti 
penyakit syphilis, penyakit gonorrohea, penyakit herpes, penyakit 
cengger ayam (kutil kemaluan), dan penyakit AIDS. 

Al-Qur’an memberikan konsep yang bersifat perlindungan 
menyeluruh terhadap kemungkinan pengrusakan moral manusia. 
Secara preventif, Al-Qur’an mensyariatkan ajaran ga««ul ba¡ar yaitu 
menundukkan pandangan dari hal-hal yang sifatnya merangsang, 
terutama lawan jenis (QS An-Nur [24]: 30–31). Adanya larangan 
tabarruj yaitu berlebihan dalam facial dan fashion dan memamerkan 
keindahan fisik di hadapan lawan jenis yang bukan mahram (QS Al-
Ahzab [33]: 33) juga berorientasi kepada upaya preventif lebih dini 
terhadap penyimpangan seksualitas. Selain itu, ajaran pernikahan 



Menakar Terminologi Ekstremisme Beragama dalam Neraca Al-Qur’an176

dengan segala aturannya sebagai satu-satunya penyaluran seksualitas 
manusia yang sah (QS Al-Mu’minun [23]: 5–6) merupakan syariat 
Islam yang diadakan untuk penyelamatan fitrah seksualitas manusia. 
Untuk menopang upaya preventif tersebut, diperlukan perlindungan 
tiga dimensi. Pertama, dimensi peran ketakwaan individu. Kedua, dimensi 
kontrol masyarakat secara kultural dan struktural. Ketiga, dimensi peran 
negara. Ketiga perlindungan ini harus berjalan secara sinergis dalam 
menjalankan amar makr uf nāhi munkar demi penyelamatan generasi 
manusia sebagai makhluk yang memiliki fitrah kesucian.

6. Perilaku Ekonomi yang Tidak Seimbang

Dalam Al-Qur’an, perilaku berlebihan dalam sikap dan perilaku ekonomi 
diungkapkan dengan beberapa term, di antaranya isrāf, tabdzīr, dan 
takātsur. Berbeda dengan penggunaan term isrāf dan tabdzīr yang selalu 
berkonotasi negatif, penggunaan term takātsur selain menunjuk kepada 
konotasi negatif juga terkadang berkonotasi positif meskipun diungkapkan 
dalam kata yang berbeda, tetapi dari akar kata yang sama yaitu istaktsara 
yang menunjuk kepada memperbanyak kebaikan sebagaimana dalam QS 
Al-A’raf [7]: 188, dan al-kawtsar (QS Al-Kausar [108]: 1), yang berarti 
kenikmatan yang banyak yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad 
saw.288 Al-Suyuthi mengutip Mujahid bahwa al-kawtsar dapat dimaknai 
dengan kenikmatan dunia dan akhirat. Sementara menurut Ikrimah, al-
kawtsar diartikan dengan segala pemberian Allah Swt. kepada Rasulullah 
saw. berupa kenabian, kebaikan, dan Al-Qur’an.289 

288Abū Zakariyā Yahyā Ibn Ziyād Ibn Abdillah Ibn Manshūr al-Dailamīy al-
Farrā’, Ma’ānīy al- Qur’ān, Jilid III, Cet. III (Beirut: Dār al-Aswar, 1983), hlm. 295.

289Abd al-Rahmān Ibn al-Kamāl Jalāl al-Din al-Suyūțī, selanjutnya disebut al-
Suyūțī, al-Dur al-Manśūr, Jilid VIII (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), hlm. 650. Muhammad 
Abduh menjelaskan bahwa jika al-kawtsar dimaknai sebagai nubuwwah (ilmu, hikmah 
atau cahaya hati Nabi saw.), maka Surah al-kawtsar dapat ditafsirkan bahwa semua 
anugerah kebaikan yang telah diberikan kepada nabi jumlahnya amat banyak, tak ada 
sesuatu pun yang melebihinya, walaupun dianggap sedikit oleh mereka yang berbudi 
rendah, atau diremehkan oleh musuh-musuh. Tidak ada yang patut dianggap lebih 
banyak dan lebih berharga daripada hidayah atau petunjuk dan bimbingan Allah 
Swt. hanya hidayah Allah yang mampu menjaga kekuatan dan kejayaan seseorang 
atau suatu bangsa. Hidayah dalam nubuwwah adalah pengetahuan dan jalan menuju 
kebahagiaan, dunia, dan akhirat. Muhammad Abduh (1849–1905), Tafsir Al-Qur’an 
al-Karim (Juz ‘Amma), terj. Muhammad Baqir dengan judul Tafsir Juz’Amma Muhammad 
Abduh, Cet. VI (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 340.
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Isrāf berarti berbuat berlebihan dan melanggar. Kata ini berlawanan 
dengan makna bertindak dengan bertujuan dan melakukan yang 
pertengahan. Menurut Raghib al-Ashfahani, isrāf adalah segala 
perbuatan dan amalan yang dilakukan oleh manusia dan keluar dari 
batas, melanggar kelayakannya dan dilakukan secara berlebihan.290 Oleh 
karena itu, bisa dikatakan bahwa isrāf adalah segala bentuk perbuatan 
yang sia-sia, berlebihan dan keluar dari batasan yang wajar, baik dalam 
kualitas maupun kuantitasnya. Dari penjelasan ini menjadi jelas bahwa 
isrāf tidak hanya berkaitan dengan makan, minum atau dalam masalah-
masalah perekonomian saja, melainkan isrāf memiliki makna yang lebih 
luas dan universal. Secara substansial isrāf tidak hanya berlaku dalam hal 
yang bersifat ekonomis dan hidup bermewah-mewah, melainkan berlaku 
untuk segala bentuk yang melanggar batas kewajaran, ekstrem, kondisi 
yang tak sesuai dengan kondisi jiwa dan rohani, atau sifat yang tak 
seimbang dalam akhlak, budaya, dan sosial seseorang dalam masyarakat. 
Dalam isrāf, menyia-nyiakan dan merusak kekayaan memiliki makna 
yang lebih luas dan mencakup berbagai kasus, seperti menghambur-
hamburkan dan berlebih-lebihan dalam infak-infak pribadi, keluarga 
dan urusan sosial. Sementara tabdzir mencakup penyia-nyiaan dan 
berlebihan dalam menggunakan makanan dan perlengkapan kehidupan. 
Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa setiap tabtsir adalah isrāf, 
akan tetapi tidak setiap isrāf adalah tabdzīr.

Adapun al-takātsur berarti berlomba dalam memperbanyak harta 
dan kemuliaan.291 Ibnu Qayyim mengatakan bahwa al-takātsur adalah 
seseorang mencari yang lebih banyak dari yang dimiliki orang lain, 
berupa harta, jabatan, perempuan, perkataan, ilmu bahkan dalam 
masalah. Kesemua bentuk takatsur menurutnya adalah tercela kecuali 
jika hal itu diperoleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.292 

290Abū al-Husayn Ahmad Ibn Fāris al-Zakariyā, Mu’jam Maqāyis fi al-Lugah, 
hlm. 513.

291Abū al-Husayn Ahmad Ibn Fāris al-Zakariyā, Mu’jam Maqāyis fi al-Lugah, 
hlm. 426.

292Al-Imām Syams al-Dīn Ibn Abdillah Ibn Qayyim al-Jauziyyah, al-Fawāid 
(Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 40–41. Pendapat Ibnu Qayyim didukung 
oleh sabda Rasulullah saw.

الباقيات من  »استكثروا  قال:  م 
ّ
وسل عليه   ِ

ّٰ
الله ى 

ّ
صل  ِ

ّٰ
الله رسول   

ّ
أن الخدريّ  سعيد  أبي   عن 

ِ
ّٰ

ة يا رسول الله
ّ
ة« )ثلاث مرّات( قيل: وما المل

ّ
ِ قال: »المل

ّٰ
 الصّالحات« قيل: وما هي يا رسول الله
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Dalam merepresentasikan sikap dan perilaku melampaui batas dan 
hal ekonomi, maka term isrāf lebih luas maknanya dan mencakup makna 
tabzdīr dan takātsur. Kesamaan makna ketiga term tersebut terletak 
pada sikap dan perilaku hidup berlebihan dalam kebutuhan ekonomi 
atau boros dalam memenuhi kebutuhan sandang, papan, dan pangan. 
Al-Sa’di mengatakan, orang yang boros disebut temannya setan karena 
setan senantiasa mengajak kepada sesuatu yang tercela. Setan mengajak 
manusia untuk berlaku kikir atau bakhil, kalau itu tidak berhasil setan 
kemudian mengajak manusia untuk hidup boros atau berlebih-lebihan. 
Padahal Allah memerintahkan hamba-Nya untuk bersikap sederhana 
dan pertengahan (tidak boros dan tidak terlalu kikir).293 Hal ini dipahami 
dari QS Al-Furqan [25]: 67.

Ayat di atas menjelaskan tentang salah satu ciri ‘ibadurrahman adalah 
mereka yang dalam membelanjakan hartanya tidak menghamburkannya 
dan tidak menahannya (pelit), akan tetapi membelanjakannya dengan 
sikap yang proporsional (qawāman). Ibnu Qayyim—sebagaimana dikutip 
Ibnu Katsir menafsirkan bahwa mereka yang dimaksud oleh ayat di atas 
adalah mereka yang tidak mubazir dalam membelanjakan hartanya, yakni 
membelanjakannya sesuai dengan kebutuhan, dan mereka tidak kikir 
kepada keluarganya yang menyebabkannya menahan hak-hak mereka 

ِ العليّ
ّٰ

ا باالله
ّ
سبيح والتّحميد، ولا حول ولا قوّة إل

ّ
 )للمرّة الرّابعة( قال: »التّكبير والتّهليل والت

العظيم )روى الإمام أحمد( 

“Dari Abu Said al-Khudri, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: perbanyaklah amal-amal saleh yang 
abadi. Rasulullah saw. ditanya, apa saja amal-amal saleh yang abadi itu? Rasulullah saw. menjawab 
“agama” (beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali). Rasulullah ditanya lagi, agama apa itu ya 
Rasulullah? (pada kalimat keempat kalinya) beliau menjawab: bertakbir, bertahlil, bertasbih, bertahmid, 
dan mengucapkan laa haula wa laa quwwata illā billāhi (tidak ada daya dan upaya kecuali dengan 
pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung).”

HR Ahmad Ibn Hambal Abū Abdillah al-Syaybānī, Musnad al-Imām Ahmad Ibn 
Hambal, Juz III, Hadis No. 11731, hlm. 75. Hadis di atas sesuai dengan ungkapan 
Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa kehidupan dunia berjalan dan berproses 
di masa lalu, sedangkan kehidupan akhirat berjalan dan berproses di masa akan 
datang. Keduanya memiliki pengikut. Jadilah para pengikut akhirat dan jangan 
menjadi pengikut dunia. Oleh karena hari ini adalah hari untuk berbuat bukan 
untuk dihisab, dan besok adalah hari penghisaban dan bukan hari untuk melakukan 
amal lagi. Lihat Ibnu Hajar al-Asqallān³, Fathul Bāri’, Jilid 11, hlm. 239.

293Abdul Rahmān Ibn Nāshir al-Sa’dī, Taisīr al-Karīm al-Rahmān fi Tafsīr Kalām 
al-Mannān, selanjutnya disebut al-Sa’dī, Jilid I (Beirut: Muassasah al-Risālah, 
2000), hlm. 456.
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dan tidak memenuhi kewajibannya terhadap mereka. Mereka yang setiap 
perilaku infaknya selalu berada dalam batas kesederhanaan.294 Lebih 
lanjut, ia menjelaskan bahwa sedemikian indahnya kesederhanaan, 
sehingga ia baik untuk orang kaya dan untuk orang miskin.

Al-isrāf dalam konteks ayat di atas adalah mengeluarkan harta bukan 
pada tempatnya atau tidak sesuai dengan yang semestinya, baik secara 
kualitas maupun secara kuantitas. Seseorang yang membelanjakan 
hartanya kepada seorang pendosa atau untuk kepentingan perbuatan 
dosa dianggap isrāf meskipun itu dalam jumlah yang sedikit, terlebih 
dalam jumlah yang banyak. Demikian juga, seseorang yang mengeluarkan 
hartanya untuk kepentingan kebaikan dalam jumlah yang besar tidak 
termasuk isrāf. Sebaliknya, menahan harta atau tidak mengeluarkannya 
pada hal-hal kemaksiatan tidak dikategorikan iqtār tidak juga isrāf. 
Akan tetapi, jika menahan harta untuk tidak dikeluarkan pada hal-hal 
kebaikan, meskipun jumlahnya sedikit termasuk iqtār juga isrāf. Dengan 
kata lain, penentuan sikap iqtār dan sikap isrāf sangat bergantung kepada 
untuk apa harta itu dikeluarkan, kepada siapa harta itu diberikan, dan 
berapa jumlah harta yang dikeluarkan. Berinfak dengan tujuan meraih 
rida Allah Swt., dalam jumlah sedikit ataupun banyak, sesuai dengan 
sasaran infak dan materi yang dibutuhkan itulah yang dikategorikan 
sebagai qawāman, berinfak dengan cara yang tidak melampaui batas 
atau berinfak di jalan tengah, jalan yang lurus.

Islam adalah agama pertengahan, karenanya Islam memerintahkan 
kesederhanaan, keseimbangan, dan proporsionalitas dalam semua 
persoalan kehidupan manusia, termasuk keseimbangan dalam sikap 
dan perilaku ekonomi. Hidup sederhana tidak berarti hidup dengan 
kekurangan, tetapi hidup sesuai kebutuhan. Di antara cara hidup 
moderat (pertengahan) adalah dengan cara mengurangi keinginan-
keinginan terhadap benda-benda yang tidak menjadi kebutuhan 
penting.295 Kemudian, menyadari kerugian-kerugian isrāf bagi diri dan 
keluarga, serta kehidupan sosial kemasyarakatan. Rasulullah saw. sebagai 

294Ibn Kașir (701 H–774 H), Tafsir Al-Qur’an al-A§īm, Jilid III, hlm. 326.
295Imam Shadiq berkata, Lukman berkata kepada putranya, terdapat tiga 

indikasi bagi seorang pemboros: memikirkan sesuatu yang bukan miliknya (bukan 
dalam tingkat kemampuannya), mengenakan yang bukan ukurannya (tidak 
cocok untuknya), memakan yang bukan untuknya (tidak berada dalam lingkup 
kepantasannya). Lihat Syaikh Shaduq (l. 306 H), Khishāl, Jilid I, Cet. I (Qom: 
Intisyārāt Islāmî, 1362 H), hlm. 121.
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teladan dan panutan umatnya telah banyak meninggalkan contoh-
contoh dalam kesederhanaan, baik dalam perkataan maupun dalam 
perbuatan. Kesederhanaan dan keseimbangan dalam ajaran Al-Qur’an 
meliputi semua hal, termasuk dalam perilaku berpakaian, makan, dan 
minum sebagaimana dalam QS Al-A’raf [7]: 31. 

Sebahagian ulama berpendapat bahwa ayat di atas turun terkait 
dengan beberapa orang sahabat Nabi saw. bermaksud meniru kelompok 
al-Hummas, yakni kelompok suku Qurays dan keturunannya yang 
memiliki semangat beragama yang tinggi, sehingga tidak ingin 
bertawaf kecuali dengan memakai pakaian baru yang belum pernah 
dipakai melakukan dosa. Kelompok Hummas mengharamkan pakaian 
biasa dipakai dalam tawaf, sehingga dalam pandangan mereka lebih 
baik bertawaf tanpa busana, kalau tidak memiliki pakaian baru. 
Selain itu, mereka sangat ketat dalam memilih makanan baik jenis, 
kualitas maupun kadarnya ketika hendak melaksanakan ibadah haji. 
Menyaksikan hal itu, sahabat-sahabat nabi tersebut mengatakan kita 
lebih wajar melakukan hal itu daripada al-Hummas.296 Sebagai teguran 
dan petunjuk atas sikap sahabat yang nampak ingin melampaui batas 
ajaran nabi, maka turunlah ayat 31 dan beberapa ayat berikutnya dalam 
Surah Al-A’rāf. 

Ayat di atas menyeru kepada manusia (Bani Adam) untuk 
berpakaian dengan pakaian yang indah, yakni pakaian yang tidak 
berlebihan dan setidaknya dapat menutup aurat. Pakaian seperti ini 
dipakai juga setiap memasuki masjid, baik masjid dalam pengertian 
bangunan khusus, maupun masjid dalam pengertian yang luas, yakni 
permukaan seluruh bumi. Selain perintah tentang kesederhanaan 
dalam pakaian, ayat ini juga memerintahkan untuk makan makanan 
yang halal, enak, bermanfaat lagi bergizi dan berdampak pada tubuh. 
Demikian juga diperintahkan minum secara tidak berlebihan yakni 
minuman yang disukai dan tidak memabukkan serta tidak mengganggu 
kesehatan akal dan tubuh.297 Setelah Allah Swt. memerintahkan tiga 
hal, kemudian potongan ayat selanjutnya adalah larangan bersikap dan 
berperilaku berlebih-lebihan dalam segala hal. Dalam konteks ayat ini, 
larangan ini menyangkut tiga hal di atas, yaitu larangan bersikap dan 

296M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Vol. V, hlm. 75–77. 
297Ibn Katsīr, Tafsir Al-Qur’an al-A§īm, Jilid II, hlm. 211.
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berperilaku melampaui batas dalam berpakaian, makan dan minum. 
Sikap melampaui batas dalam hal ini adalah membatasi diri memakai 
pakaian, makanan, dan minuman tertentu yang sebenarnya dibolehkan 
dalam agama. Begitupula sikap melampaui batas dalam ketiga perilaku 
ini juga dapat diartikan dengan sikap dan perilaku yang terlalu bebas 
dalam memilih pakaian, makanan, dan minuman tanpa memperhatikan 
aturan-aturan terkait dengannya, baik dalam kualitas, kuantitas, ataupun 
dalam hal cara memperolehnya. Kedua sikap yang saling bertentangan 
ini, di satu sisi terlalu memberatkan diri dalam hal pakaian, makanan, 
minuman, dan terlalu membebaskan diri dalam ketiga hal tersebut 
di sisi lain, masing-masing merupakan bagian sikap dan perilaku 
ekstrem dalam beragama. Oleh karena kedua pilihan tersebut dilakukan 
dengan tidak didasari ajaran agama yang sebenarnya, meskipun sikap 
pertama—terlalu mengetatkan aturan pada diri sendiri—dilakukan 
dengan motivasi terlalu mencintai agama, dan sikap kedua dilakukan 
dengan prinsip melonggarkan aturan yang telah ditetapkan. Uraian ini 
didukung oleh sabda Rasulullah saw.

 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما- أنّه قال: قال رسول الله

م: كلوا وتصدّقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة«
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 صل

)رواه النسائي( 298 

“Dari Abdullah bin Umar bin Ash r.a., dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
makanlah dan bersedekahlah dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak berdasar 
pada sangkaan.” (Terj. Penulis)

Dalam QS Al-An’am [6]: 141 dipaparkan tentang larangan dalam 
sikap dan perilaku berlebih-lebihan dalam segala hal, khususnya dalam 
hal konsumsi makanan, baik dalam kadar kuantitas maupun dalam 
kualitas makanan. Selain itu, dalam ayat ini juga terdapat larangan 
terhadap berlebih-lebihan dalam mengambil hasil panen yang melebihi 

298Ahmad Ibn Syu’aib Abū Abd al-Rahmān al-Nasāī, selanjutnya disebut al-
Nasāī (W. 303 H), al-Sunan al-Kubrā, Juz II, Hadis No. 2399, Cet. I (Beirut: Dār 
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), hlm. 540. Lihat juga Muhammad Ibn Yāzīd Abū 
Abdullah al-Quzuwaynī, selanjutnya disebut Ibnu Mājah (209 H–273 H), Sunan 
Ibn Mājah, Juz II, Hadis No. 3605 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), hlm. 1192.
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dari yang semestinya, yakni tidak mengambil keseluruhan hasil panen, 
melainkan menyisihkan sebahagiannya kepada orang yang berhak. 
Oleh karena segala yang dimiliki dan dinikmati manusia adalah bentuk 
kemurahan Allah Swt., di antaranya berupa tanaman yang beraneka 
macam jenisnya dan juga binatang dengan aneka macam fungsinya 
yang kesemuanya adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan hidup 
manusia.

Dari segi kesehatan berlebihan itu tidak baik bagi tubuh manusia. 
Seseorang yang terlalu banyak makan akan berdampak negatif seperti 
sulit berpikir, mudah mengantuk, penumpukan atau berlebihan lemak 
hingga menimbulkan berbagai penyakit, cenderung malas dalam 
melakukan aktivitas, dan akhirnya menghilangkan produktivitas. Sikap 
isrāf dilarang oleh agama, karena dapat merugikan diri sendiri dan orang 
lain. Islam tidak melarang seseorang untuk menjadi kaya, tetapi Islam 
melarang gaya hidup yang menjadikan kemewahan itu sebagai tujuan 
dan kesenangan semata. Bermewah-mewahan sering kali membawa 
manusia ke jurang kehancuran, baik sisi jasmani maupun rohani. Gaya 
hidup mewah bahkan merupakan penyakit sosial yang dapat menggiring 
manusia ke jalan kehancuran karena dampaknya sering kali membuat 
manusia suka berangan-angan,299 bahkan bisa menggiring ke arah 
perilaku yang jahat seperti mencuri, merampok, menipu, korupsi atau 
mengeksploitasi orang lain demi kepentingannya. 

Larangan bersikap dan berperilaku berlebih-lebihan dalam hal 
penggunaan harta benda juga terdapat dalam QS An-Nisa’ [4]: 6. 
Larangan berlebih-lebihan dalam ayat ini terkait dengan pengelolaan dan 
pengawasan harta anak yatim. Wali seorang anak yatim diperintahkan 
untuk tidak menyerahkan pengelolaan harta anak yatim kepada mereka 

299Rasulullah saw. bersabda: 

م: »قلب الشّيخ شاب على
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صل

»حبّ اثنتين: طول الحياة وكثرة المال

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: hati seorang yang sudah tua selalu merasa 
muda karena kecintaannya pada dua hal, yaitu cinta kepada umur yang panjang dan cinta kepada harta 
yang banyak.” 

(HR Muhammad Ibn ‘Isā Abū ‘Isā al-Turmuśī al-Silmī, selanjutnya disebut 
al-Turmuzi (W. 279 H), al-Jāmi’ al-Shahīh Sunan al-Turmuśī, Juz IV, Hadis No. 2338 
(Beirut: Dār Ihyā al-Turāś al-‘Arabī, t.th), hlm. 570. Lihat Ibnu Mājah, Sunan Ibn 
Mājah, Jilid II, Hadis No. 4233, hlm. 1415.
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sebelum mereka dianggap mampu untuk mengelolanya sendiri. Namun, 
selama dalam pengawasan harta anak yatim, para wali mereka seharusnya 
memperthatikan asas kepatutan sosial (al-ma’rūf). Hal ini berarti 
bahwa seorang wali yang membutuhkan bantuan dana, diperbolehkan 
mempergunakan harta anak yatim yang berada dalam pengelolaannya 
sebatas untuk memenuhi kebutuhan wali tersebut dan harta itu 
dipergunakan bukan karena alasan untuk segera memanfaatkannya 
(bidāran) sesuai keinginannya sebelum diserahkan kepada pemiliknya. 
Namun, jika sekiranya wali itu memiliki kemampuan dana yang 
mencukupi (ganiyyan), maka dianjurkan untuk menahan diri dan tidak 
mempergunakan harta anak yatim karena hal itu lebih dekat kepada 
bersikap adil terhadap mereka. Selanjutnya, jika mereka telah mencapai 
usia kesiapan mengelola hartanya, maka wali harus menyerahkannya 
dengan didampingi saksi. Hal ini untuk menghindari terjadinya 
kezaliman antara kedua belah pihak (wali dan anak yatim), meskipun 
dalam kadar yang sangat sedikit. Singkatnya, ayat ini memberikan 
ancaman bagi setiap orang termasuk para wali yang menggunakan harta 
anak yatim dengan melampaui batas yang ditentukan, yakni melampaui 
kadar yang semestinya dan mempergunakannya pada tempat yang tidak 
dibenarkan Allah dan rasul-Nya. Uraian ini sangat relevan dengan 
kandungan QS An-Nisa’ [4]: 2 dan 10. 

Perbuatan boros adalah gaya hidup berlebih-lebihan dalam 
menggunakan harta, uang maupun sumber daya yang ada demi 
kesenangan duniawi. Dengan terbiasa berbuat boros seseorang menjadi 
cenderung individualistis, tidak peduli terhadap orang-orang yang 
membutuhkan di sekitarnya, sulit membedakan antara yang halal dan 
yang haram, dan lain sebagainya. Rasulullah saw. mengecam orang-
orang seperti ini dengan mengatakan dalam sebuah hadis bahwa orang-
orang yang acuh terhadap kondisi sesamanya adalah orang-orang yang 
tak sempurna imannya. Allah Swt. menyuruh manusia untuk hidup 
sederhana dan hemat, karena hidup boros dapat mengakibatkan suatu 
bangsa rusak dan hancur (QS Al-Isra’ [17]: 26–27). Mujahid mengatakan 
bahwa seandainya seseorang menginfakkan seluruh hartanya dalam 
jalan yang benar, itu bukanlah tabdzīr (pemborosan). Namun, jika 
seseorang menginfakkan satu mud saja (ukuran telapak tangan) pada 
jalan yang keliru, itulah yang dinamakan tabdzīr (pemborosan). Senada 
dengan itu Qatadah menjelaskan bahwa tabzīr (pemborosan) adalah 
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mengeluarkan nafkah dalam berbuat maksiat pada Allah, pada jalan 
yang keliru dan pada jalan untuk berbuat kerusakan.300 Ibnu al-Jauzi 
berkata bahwa yang dimaksud boros ada dua pendapat di kalangan 
para ulama. Pertama, boros berarti menginfakkan harta bukan pada 
jalan yang benar. Kedua, penyalahgunaan dan membuang-buang harta. 
Abu ‘Ubaidah berkata, mubazzir (orang yang boros) adalah orang yang 
menyalahgunakan, merusak, dan menghambur-hamburkan harta.301

 Ada beberapa dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari sifat 
boros atau berlebihan dalam hal harta, yaitu pertama adalah dampak 
yang berkaitan dengan hablun minallāhi atau hubungan transendental 
kita sebagai hamba dengan Allah sebagai Khalik. Para pemboros harta 
adalah orang-orang yang memandang harta secara salah. Mereka 
memandang harta sebagai tujuan hidup dan bukan sebagai sarana 
hidup. Harta dipandangnya sebagai sesuatu yang didapatkannya sendiri 
tanpa ada intervensi dari Allah. Maka dalam kondisi seperti ini para 
pemboros cenderung mengabaikan aturan-aturan Allah dalam mencari 
dan memanfaatkan harta. Dampak lebih jauh dari cara pandang ini 
menyebabkan seseorang dapat melakukan hal apa saja untuk dapat 
memperoleh harta. Tidak peduli halal atau haram yang penting tujuannya 
untuk memiliki harta banyak. Perilaku ini kemudian melahirkan perilaku 
bisnis kanibalisme yaitu praktik bisnis yang menghalalkan segala cara 
termasuk memakan harta sesama dengan cara yang batil (QS Al-Baqarah 
[2]: 188), seperti menipu, mencuri timbangan, dan praktik curang 
lainnya. Selain itu, perbuatan berlebih-lebihan dapat mengurangi berkah 
dalam kehidupan manusia, dapat menghilangkan kesempatan untuk 
mendapatkan hidayah (QS Gafir [40]: 28), menyebabkan kemiskinan, 
dan bahkan dapat mengakibatkan kemusnahan umat manusia (QS Al-
Anbiya’ [21]: 9). Sementara di akhirat nanti, Allah memperingatkan 
kepada mereka yang melampaui batas di dunia bahwa siksa akhirat 
lebih pedih dan lebih kekal (QS Taha [20]: 127).

Dari sudut pandang sosial ekonomi politik, perilaku isrāf 
mengakibatkan terhamburnya sumber-sumber ekonomi masyarakat 
seperti minyak, tambang, dan lain-lain. Meskipun sumber dan 
investasi itu dimiliki oleh negara dalam jumlah besar. Selain itu, 

300Ibn Kașir, Tafs³r Al-Qur’an al-Azhīm, Jilid III, hlm. 37.
301Abd al-Rahmān Ibn Ali Ibn Muhammad al-Jawz³ (508 H–597 H), Zād al-

Masīr fī ‘Ilm al-Tafsīr, Jilid V, Cet. III (Beirut: 1404), hlm. 27–28.
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isrāf dapat menjatuhkan etika sosial masyarakat. Selanjutnya, isrāf 
dapat menciptakan kesenjangan sosial, karena mereka yang memiliki 
pendapatan banyak merasa berhak untuk membelanjakan dengan 
sekehendaknya, kendati tidak sesuai dengan syariat dan urf masyarakat. 
Demikian juga, isrāf dapat berdampak pada instabilitas politik suatu 
negara, bahkan sampai ke tingkat penggulingan pemerintahan. Senada 
dengan hal ini, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa setiap pemerintahan 
yang terjebak dalam isrāf dan tabzīr akan menyebabkannya terguling 
dan tersingkirkan.302

Demikian juga halnya dengan iqtar atau bakhil (kikir). Karakter ini 
merupakan penyakit yang berbahaya bagi individu manusia dan akan 
mendatangkan malapetaka yang besar terhadap suatu masyarakat karena 
berpotensi menanamkan rasa dengki dan iri hati dalam jiwa orang-orang 
fakir miskin terhadap orang-orang kaya yang bakhil. Sehingga orang 
miskin melampiaskan rasa kedengkiannya terhadap orang-orang kaya 
yang bakhil dengan menghancurkan harta kekayaan mereka. Kebanyakan 
revolusi berdarah di sepanjang sejarah bersumber dari kekikiran 
orang-orang kaya yang mengeksploitasi harta kekayaan masyarakat. 
Mereka menggunakan harta yang diperoleh dari masyarakatnya untuk 
berfoya-foya dan memuaskan nafsu syahwatnya. Sementara orang-
orang fakir miskin yang berada di sekitarnya dalam keadaan kelaparan 
dan membutuhkan bantuan pangan untuk mempertahankan hidup 
mereka. Orang serakah merebut sumber-sumber kekayaan untuk 
mendapatkan yang lebih banyak dari haknya sendiri, dan mengakibatkan 
permasalahan ekonomi yang parah. Oleh karena itu, Islam menganggap 
bakhil sebagai perbuatan dosa besar (QS Ali ‘Imran [3]: 181).

Banyak orang kikir enggan bersedekah karena takut berkurang 
hartanya. Padahal itu adalah godaan setan (QS Al-Baqarah [2]: 268). 
Menahan diri dari bersedekah di jalan Allah merupakan salah satu 
ciri dari orang munafik (QS At-Taubah [9]: 67). Ada kolerasi yang 
kuat antara kekufuran dan kekikiran, dan antara kesyukuran dan 
kedermawanan. Kedermawanan adalah salah satu bentuk kesyukuran 
seseorang terhadap nikmat yang diberikan kepadanya, sedang kikir 
adalah salah satu manifestasi dari kufur terhadap nikmat Allah Swt. 

302Abd al-Rahmān Ibn Muhammad Ibn Khaldūn al-Hadramī (1332 M–1406 
M), Muqaddimah Ibn Khaldūn, Jilid I, Cet. V (Beirut: Dār al-Qalam, 1984), hlm. 176. 
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Maka dari itu, mengenal faktor-faktor yang dapat menjerumuskan kita 
ke dalam kubangan kekikiran menjadi sangat penting agar terhindar dari 
sifat yang tercela ini. Allah memberi manusia petunjuk agar terhindar 
dari sifat pelit yakni dengan mengerjakan salat, bersedekah, yakin akan 
hari pembalasan memelihara kemaluan, dan memelihara amanah (QS 
Al-Ma’ārij [70]: 19–35).

Menurut al-Sya’rawi (1911 M–1998 M), isrāf termasuk hal yang 
tidak disukai oleh Allah karena sikap berlebih-lebihan dianggap sebagai 
sikap yang menambah porsi halal dan mengurangi porsi yang haram, 
atau menganggap yang halal menjadi haram, dan yang haram menjadi 
halal.303 Dengan kata lain, sikap isrāf dan iqt±r berarti mengambil 
posisi sentral Allah Swt. sebagai satu-satunya Zat yang memiliki hak 
penetapan hukum dalam syariat. Dari sini kemudian disimpulkan bahwa 
keduanya dikategorikan sebagai sikap melampaui batas dalam agama 
atau bagian dari ekstremisme keberagamaan.

7. Membunuh Orang Lain Tanpa Alasan yang Haqq

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang 
atau beberapa orang yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang 
atau beberapa orang baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. 
Membunuh adalah salah satu dari tujuh dosa besar dalam Islam. Allah 
Swt. berulang kali melarang untuk tidak melakukan pembunuhan 
kecuali dengan alasan yang dibenarkan (QS Al-An’am [6]: 151). Selain 
itu, Allah juga di berbagai ayat memperingatkan akan akibat-akibat 
yang ditimbulkan oleh tindakan pembunuhan, baik di dunia maupun 
di akhirat. Ada empat hal yang disediakan Allah Swt. bagi seorang 
pembunuh, yaitu kekal menjadi penghuni neraka, mendapatkan murka 
Allah, memperoleh laknat Allah, disediakan siksaan yang besar baginya 
(QS An-Nisa [4]: 93). 

Pembunuhan dalam Al-Qur’an diungkapkan dengan term al-qatl 
atau qitāl. Kedua kata tersebut berakar dari huruf yang sama, yaitu 
qā, tā, lām, sehingga keduanya memiliki perbedaan makna yang tidak 
signifikan. Keduanya diartikan dengan menghilangkan nyawa orang 
lain, hanya saja al-qatl dipakai untuk tindakan membunuh di luar 

303Muhammad Mutawalli al-Sya’rāwi, al-Halāl wa al-Harām (Kairo: Maktabah 
al-Sya’rawi al-Islamiyyah, 1991), hlm. 38.
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peperangan, sedangkan al-qitāl dipakai dalam arti membunuh di dalam 
peperangan.304 Meskipun keduanya sama-sama berarti membunuh, akan 
tetapi karena berbeda konteksnya, maka berbeda juga implikasi hukum 
yang diakibatkannya, yang pertama (al-qatl) adalah tindakan yang hukum 
dasarnya dilarang dan berimplikasi kepada hukum qishash¡, diyat atau 
pemaafan ahli waris, dan yang kedua (al-qitāl) dalam kondisi-kondisi 
tertentu berimplikasi hukum wajib.

 Jika ditelusuri term al-qatl dan al-qitāl dalam Al-Qur’an, ditemukan 
paling sedikit tujuh indikasi makna. Pertama, al-qatl bermakna suatu 
tindakan atau perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang atau 
lebih (QS Ali ‘Imran [3]: 146, QS An-Nisa’ [4]: 93). Kedua, al-qatl 
bermakna memerangi (QS Al-Baqarah [2]: 191). Ketiga, al-qatl bermakna 
melaknat (QS Az-Zariyat [51]: 10). Keempat, al-qatl bermakna menyiksa 
(QS Al-Ahzab [33]: 61). Kelima, al-qatl bermakna mengubur hidup-hidup 
(QS Al-An’am [6]: 151). Keenam, al-qatl atau al-qital bermakna penerapan 
qishash (QS Al-Isra’ [17]: 33). Ketujuh, al-qatl bermakna menyembelih 
(QS Al-A’raf [7]: 141).

Dalam penelusuran Penulis, secara garis besar terdapat beberapa 
jenis pembunuhan yang diharamkan atau tidak dibenarkan dalam Al-
Qur’an. Pertama, membunuh diri sendiri dalam keadaan apa pun tidak 
dibenarkan (QS An-Nisa’ [4]: 25). Kedua, membunuh anak-anak sendiri 
karena faktor kemiskinan, baik karena sedang dililit kemiskinan (QS Al-
An’am [6]: 151) maupun karena khawatir akan dilanda kemiskinan (QS 
Al-Isra’ [17]: 31). Ketiga, membunuh orang lain dengan sengaja tanpa 
alasan yang dibenarkan (QS An-Nisa’ [4]: 92). Keempat, membunuh 
orang-orang lemah, baik lemah secara ekonomi, maupun lemah secara 
sosial politik (QS Al-A’raf [7]: 141). Kelima, percobaan pembunuhan 
yang direncanakan kaum musyrikin kepada Rasulullah saw., meskipun 

304Al-qitāl adalah bentuk masdar dari kata qatala yang berarti peperangan 
(al-ma’rakah) atau pertempuran (al-harb). Dalam konteks sejarah Islam, terdapat 
beberapa peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. tercatat tidak kurang dari 
19 sampai 21 kali terjadi gazwah, bahkan ada yang mengatakan 27 kali perang yang 
melibatkan pasukan besar dan Rasulullah saw. sendiri yang terlibat di dalamnya, 
atau mengutus pasukan tersebut. Selain perang dalam bentuk gazwah, terjadi juga 
sariyyah, yakni peperangan yang tidak dipimpin langsung oleh Rasulullah saw. yang 
terjadi hampir 35 kali sampai 48 kali. Nazaruddin Umar (l. 1959 M), Deradikalisasi 
Pemahaman Al-Qur’an dan Hadis, Cet. I (Jakarta: Rahmat Semesta Center, 2008), 
hlm. 72–73.
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selalu gagal karena Rasulullah senantiasa mendapat perlindungan 
dari Allah Swt. (QS Al-Anfal [6]: 30). Keenam, membunuh nabi-nabi 
sebagaimana perlakuan Bani Israil kepada nabi dan rasul yang diutus 
kepada mereka (QS Al-Qasas [28]: 19). 

Di berbagai tempat dalam Al-Qur’an,305 Allah Swt. memaparkan 
sikap dan perilaku Bani Israil yang melampaui batas, terutama perilaku 
mereka yang telah mencapai puncak keburukan dalam pembunuhan 
karena yang mereka bunuh adalah manusia-manusia suci yang diutus 
Allah Swt. sebagai nabi dan rasul-rasul sebagaimana dalam QS Al-
Ma’idah [5]: 32. 

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa ditetapkannya hukum qi¡a¡ 
dalam pembunuhan disebabkan karena sikap dan perilaku Bani Israil 
yang terlampau melewati batas kemanusiaan karena terlalu mudah 
melakukan pembunuhan di antara sesamanya, seakan-akan mereka 
tidak menghargai dan menghormati jiwa sesamanya manusia. Bahkan, 
sikap mereka seperti ini juga ditujukan kepada nabi dan rasul yang 
mengajak mereka ke agama hanif dengan membawa keterangan dan 
bukti-bukti yang jelas akan kenabian dan kerasulan mereka. Oleh 
karena itu, untuk menyelamatkan generasi manusia, disyariatkanlah 
hukum qishash yang sejatinya dapat meminimalisir pembunuhan 
yang semena-mena di antara mereka. Dalam ayat di atas ditegaskan 
universalitas pandangan perikemanusiaan Al-Qur’an yang tidak dapat 
ditandingi oleh filsafat mana pun di dunia ini. Membunuh seseorang 
tanpa alasan yang dibenarkan, membunuh seseorang disetarakan dengan 
membunuh seluruh umat manusia tanpa melihat latar belakang ras, 
suku, keturunan, agama, dan aliran atau sekat-sekat lainnya. Oleh 
karena membunuh seorang saja, akan menimbulkan rasa ketidakamanan 
bagi semua orang. Setiap orang berpotensi mereproduksi satu generasi 
atau lebih, sehingga membunuh satu orang berarti membunuh satu 
generasi atau lebih. Barang siapa yang melukai seorang manusia, maka 
ia seakan-akan melukai semua manusia. Demikian juga, barang siapa 
yang menyelamatkan kehidupan seorang manusia, misalnya dengan 
memaafkan pembunuh keluarganya, atau menyelamatkan seseorang 
dari kematian akibat suatu bencana, atau membela seseorang yang akan 

305Ayat-ayat lain yang memaparkan pembunuhan Bani Israil kepada nabi-nabi 
yang diutus kepada mereka QS Al-Baqarah [2]: 61, 72, 84–87, 91, QS Ali ‘Imran [3]: 
21, 112, 183, QS An-Nisa’ [4]: 155, QS Al-A’raf [7]: 150, QS Al-‘Ankabut [29]: 24.
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terbunuh secara aniaya, maka seakan-akan dia telah menyelamatkan 
manusia seluruhnya. Rasulullah saw. menyejajarkan perbuatan 
membunuh dengan dosa besar lainnya.

م عن
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال سئل النّبيّ صل

 الكبائر قال الإشراك بالله، وعقوق الوالدين وقتل النّفس وشهادة الزّور

)رواه البخارى(306 

“Dari Anas bin Malik r.a. dari Nabi saw. berkata: dosa yang paling besar adalah 
perbuatan menyekutukan Allah Swt. (syirik), durhaka kepada kedua orangtua, 
membunuh manusia, dan memberikan kesaksian palsu.” (HR Bukhari) (Terj. 
Penulis)

Doktrin tentang qishash sebenarnya bukan doktrin yang baru dalam 
sejarah perjalanan risalah para nabi dan rasul, karena berdasarkan 
informasi Al-Qur’an hukum qi¡a¡ telah dikenal dalam ajaran agama 
sebelum Islam, sebagaimana telah ditetapkan Allah terhadap pengikut-
pengikut Nabi Musa a.s. (QS Al-Ma’idah [5]: 45). Setidaknya ada tiga 
hikmah besar dari hukum qi¡a¡. Pertama, menjaga masyarakat dari 
kejahatan dan menahan setiap orang yang akan menumpahkan darah 
orang lain (QS Al-Baqarah [2]: 179). Kedua, menciptakan keadilan dan 
menolong orang yang teraniaya dengan memberikan pilihan kepada 
wali korban untuk membalas kepada pelaku dengan tidak melampaui 
batas dalam pelaksanaannya (QS Al-Isra’ [17]: 33). Ketiga, menjadi 
sarana untuk bertobat dan menyucikan diri bagi pelakunya. Oleh karena 
di antara tujuan pensyariatan qishash adalah sebagai penghapus dosa 
(kaffarah) bagi pelakunya.

Dalam masyarakat Arab Jahiliah, tindakan membunuh telah 
menjadi tradisi. Namun, pembunuhan yang mereka lakukan adalah 
pembunuhan yang melampaui batas karena pembunuhan itu dilakukan 
melebihi dari hukuman yang semestinya. Pembunuhan yang terjadi 
di kalangan mereka menuntut keadilan melebihi keadilan itu sendiri. 
Mereka tidak hanya membunuh si pembunuh, namun karena kekuasaan 

306HR al-Bukhārī, Al-Jāmi al-Shahīh al-Mukhtashar, Juz II, Hadis No. 2510, 
hlm. 939.
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yang dimiliki suku-suku tertentu maka mereka membunuh orang 
lain sebagai hukuman atas pembunuhan seseorang. Misalnya mereka 
membunuh seorang laki-laki merdeka sebagai balasan pembunuhan 
yang dilakukan seorang wanita atau seorang budak. Dalam konteks 
seperti inilah, ayat-ayat Al-Qur’an terkait pembunuhan diturunkan, di 
antaranya QS Al-Baqarah [2]: 178–179. 

Dalam ayat di atas, Allah memaparkan hukum qishash yaitu ganti 
rugi balasan atas tindakan pembunuhan secara adil. Jika pelakunya 
orang merdeka atau seorang budak atau seorang perempuan, maka yang 
mendapat hukuman tidak boleh selain mereka. Dalam hukum qishsash 
Al-Qur’an memperingatkan bahwa pelaku kejahatan akan dibalas 
dengan perlakuan yang sama dengan apa yang telah mereka lakukan, 
yakni mengikuti cara dan perlakuannya kepada korban. Makna qishash 
adalah persamaan perlakuan atau persamaan tindakan, karena itulah 
qi¡a¡ merupakan persamaan dalam mencabut nyawa seseorang. Sehingga 
boleh membunuh seorang lelaki meskipun yang dibunuh adalah seorang 
perempuan, demikian juga sebaliknya.

Meskipun hukum qishash diwajibkan bagi pelaku pembunuhan 
sengaja, namun dalam penerapannya diberikan kebebasan kepada 
ahli waris untuk memutuskan apakah hukum qishash dipilih sebagai 
sanksi atas penganiayaan yang dialaminya akibat penghilangan nyawa 
salah seorang anggota keluarganya ataukah alternatif lain yang telah 
diberikan Allah Swt., berupa memaafkan pihak pembunuh. Baik pihak 
si pembunuh maupun pihak korban pembunuhan, dilarang melampaui 
batas dalam menerapkan hukum pembunuhan. Misalnya, dalam 
penerapan qishash, keluarga korban tidak boleh melaksanakannya 
dengan main hakim sendiri, melainkan diserahkan kepada hakim 
yang berwenang. Keluarga korban tidak diperkenankan menuntut 
membunuh yang bukan pembunuh, atau menuntut membunuh dua 
orang padahal pelaku pembunuhan hanya satu orang. Demikian juga 
jika keluarga korban memaafkan si pembunuh, mereka tidak boleh 
menuntut tebusan melampaui batas yang sewajarnya. Sikap memaafkan 
diikuti dengan cara yang baik dan seharusnya diberikan secara tulus 
dan tanpa paksaan dari pihak mana pun. Oleh karena pemaafan yang 
dipaksakan akan berdampak buruk terutama dikhawatirkan akan 
menimbulkan kekacauan pada masyarakat luas. Larangan melampaui 
batas juga diperingatkan kepada pihak pembunuh, yakni dengan tidak 
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menunda-nunda pembayaran tebusan atau mengurangi tebusan yang 
diminta keluarga korban. Ketetapan-ketetapan ini merupakan bentuk 
kemurahan dan keringanan yang diberikan Allah Swt.,307 sekaligus 
sebagai bentuk kemenangan kedua belah pihak karena dengan 
menjalankan ketetapan ini keduanya akan terbebas dari penderitaan 
di dunia berupa hilangnya rasa ketidakamanan dan ketidaknyamanan 
menjalani hidup akibat munculnya dendam pembunuhan yang tidak 
berkesudahan. Selain itu, jika keduanya tidak melampaui batas 
sebagaimana yang ditetapan Allah Swt., maka keduanya terbebas dari 
siksa yang sangat pedih di akhirat kelak.

Dari sinilah kemudian ditegaskan bahwa dalam hukum qishash itu 
terkandung maslahat yang besar yaitu terjaminnya kelangsungan dan 
kelestarian hidup generasi manusia.308 Dari tinjauan psikologi modern, 
hukuman pidana Islam termasuk qi¡a¡ memiliki fungsi penjeraan 
(deterrence), baik bagi si pelaku kejahatan maupun pada orang lain yang 
berniat melakukan tindak kejahatan. Hukuman potong tangan untuk 
mereka yang mencuri selain berfungsi sebagai penjeraan juga memiliki 
fungsi perlindungan bagi masyarakat (protection of society).309 Demikian 

307Syariat tentang hukum perbuatan membunuh dengan memberikan tiga 
alternatif hukuman berupa balasan membunuh atau qi¡a¡, diyat, dan pemaafan pelaku 
dari pihak korban merupakan keringanan dan kemurahan Allah Swt. kepada umat 
Nabi Muhammad saw. Hal ini dapat disimpulkan karena sebelumnya, Allah Swt. 
telah mensyariatkan qi¡a¡ kepada kaum Yahudi tanpa memberikan pilihan hukum 
lainnya. Dalam hal ini mereka tidak memiliki pilihan lain selain harus membunuh 
orang yang melakukan pembunuhan. Demikian juga kepada kaum Nasrani, Allah 
Swt. mewajibkan kepada mereka untuk memaafkan pelaku pembunuhan tanpa boleh 
mengambil diyat (tebusan harta). Selanjutnya lihat al-Syaukānī, Fath al-Qādir al-Jāmi 
Bayn Fanniy al-Riwāyah wa al-Dirāyah min ‘Ilm al-Tafsīr, Jilid I, hlm. 175.

308Perundang-undangan dalam kehidupan manusia merupakan suatu 
kebutuhan primer karena bertujuan melayani dan membahagiakan masyarakat. 
Oleh sebab itu, terkadang suatu undang-undang memiliki unsur paksaan. Misalnya 
undang-undang kewajiban belajar secara paksa berfungsi meluaskan pengajaran dan 
membasmi buta huruf. Demikian juga undang-undang tentang hukum kriminalitas 
berfungsi melayani kebutuhan masyarakat dari segi penjagaan keamanan dalam 
masyarakat dan membasmi kejahatan-kejahatan. Bahkan undang-undang yang 
melarang penganiayaan di antara manusia berfungsi melayani masyarakat dari 
sisi menjamin hak-hak pribadi dan menciptakan pemerataan keadilan sosial. Abd 
al-Qādir ‘Audah (1906 M–1954 M), al-Islām wa Au«āunā al-Qānūniyyah, terj. K.H. 
Firdaus A.N. dengan judul Islam dan Perundang-undangan, Cet. VI (Jakarta: PT. Bulan 
Bintang, 1984), hlm. 17–18. 

309Djamaluddin Ancok dan Fuad Nashori Suroso, Psikologi Islami, Cet. II 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 14–15. 
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juga, seseorang yang memahami akan dibunuh secara qishash apabila 
membunuh orang lain, ia tidak akan membunuh dan menahan diri dari 
mempermudah dan terjerumus di dalamnya.310 

Hukum qishash mengandung nilai balagah Al-Qur’an yang sempurna 
karena menjadikan qishash yang kenyataannya adalah kematian sebagai 
jaminan kelangsungan hidup ditinjau dari akibat yang ditimbulkannya, 
karena mencegah manusia dari perilaku yang saling membunuh. Oleh 
karena itu, ayat tentang qishash disampaikan kepada orang berakal (ūlil 
albāb) karena hanya orang-orang berakal yang mampu memikirkan dan 
memandang jauh ke depan nilai maslahat yang terkandung di dalam 
qishash. Adapun orang-orang yang tidak mempergunakan potensi 
akalnya, maka tidak mampu memahami bahwa pensyariatan qishash 
merupakan kebijaksanaan dan rahmat Allah Swt. bagi seluruh manusia.

Larangan untuk tidak melampaui batas dalam pembunuhan juga 
terdapat dalam QS Al-Isra’ [17]: 33. Ayat ini merupakan rangkaian 
ayat-ayat terkait pembunuhan yang ada sebelumnya. Pada ayat 31 
surah yang sama, Allah Swt. melarang membunuh anak-anak karena 
takut atau khawatir terlilit kemiskinan. Sedang ayat 32 surah di atas 
mengisyaratkan bahwa salah satu bentuk pembunuhan terhadap anak 
manusia adalah dengan mendekati zina atau melakukan perzinaan. Hal 
ini karena dalam perbuatan zina terdapat unsur pembunuhan yaitu 
zina mengakibatkan timbulnya perbuatan aborsi, sebuah perbuatan 
membunuh yang tidak dikategorikan sebagai pembunuhan dengan 
alasan yang haqq. Demikian sekelumit komentar Sayyid Qutub.311 
Pendapat Sayyid Qutub sebelumnya telah ditegaskan oleh Fahr al-
Razī bahwa dalam QS Al-Isra’ ayat 32–33, Allah Swt. mendahulukan 
larangan zina dari larangan tindakan membunuh karena perbuatan 
zina merupakan tindakan yang mencegah keberadaan manusia di 
dunia, sedangkan tindakan membunuh merupakan pembatalan atas 
keberadaan manusia di dunia, atau meniadakan seorang manusia setelah 
sebelumnya diadakan oleh Allah Swt.312 Pendahuluan larangan zina 
dari larangan membunuh menunjukkan bahwa mencegah terjadinya 

310Al-Syaukānī, Fath al-Qādir al-Jāmi Bayn Fanniy al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 
‘Ilm al-Tafsīr, Jilid I, hlm. 176.

311Sayyid Qutub, Fī Zilāl al-Qur’ān, Jilid IV, Juz XV, hlm. 2224–2225.
312Fakhr al-Din Muhammad Ibn Umar al-Tamimi al-Rāzi al-Syafi’i, selanjutnya 

disebut Fakhr al-Rāzi (554 H–606 H), al-Tafsīr al-Kabīr Mafātih al-Gayb, Jilid XX, 
Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), hlm. 159–160. 
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suatu tindak kejahatan lebih baik dan lebih utama daripada mengatasi 
kejahatan itu setelah terjadi.

Hukum asal dari perbuatan membunuh adalah haram. Namun, 
dalam kondisi-kondisi tertentu perbuatan membunuh menjadi tidak 
haram. Salah satu perbuatan membunuh yang diperbolehkan dalam 
Al-Qur’an yaitu pembunuhan karena penerapan hukum qi¡a¡. Meski 
demikian, Allah Swt. memperingatkan untuk tidak melampaui batas 
dalam pelaksanaannya. Al-Syinqithi mengungkapkan bahwa sikap 
melampaui batas dalam penerapan qi¡a¡ tertuju kepada tiga hal. Pertama, 
membunuh dua orang atau lebih, sedangkan pelaku pembunuhan 
hanya satu orang, sebagaimana yang telah dilakukan Arab Jahiliah. 
Kedua, membunuh seseorang yang bukan pelaku pembunuhan. 
Membunuh seseorang yang tidak bersalah dianggap sebagai tindakan 
melampaui batas dan karenanya hal itu dilarang. Ketiga, membunuh 
seorang pembunuh dengan menambahkan hukuman lainnya untuk 
memperberat hukuman pelaku pembunuhan.313 Penjelasan al-Syinqīthi 
menunjukkan bahwa membunuh si pembunuh merupakan hukuman 
paling berat baginya dan bagi keluarganya sehingga tanpa menambah 
hukuman lain pun, hal itu sudah mewujudkan dimensi keadilan yang 
terkandung dalam hukum qi¡a¡ itu sendiri.

Selain pembunuhan dalam pelaksanaan qishash, pembunuhan 
dalam situasi perang termasuk pembunuhan yang diperbolehkan dalam 
Al-Qur’an. Terdapat dua fase peperangan yang diungkapkan dalam Al-
Qur’an, yaitu fase ketika peperangan diizinkan (QS Al-Hajj [22]: 39) 
dan fase ketika peperangan itu diperintahkan (QS Al-Baqarah [2]: 190).

Dalam ayat di atas, diungkapkan tentang diizinkannya kaum 
mukminin berperang karena mengalami penganiayaan. Sayyid Quthub 
mengomentari ayat ini dengan menyatakan bahwa kaum mukmin harus 
selalu menjunjung tinggi, membela, dan mempertahankan keyakinan 
dan selalu berusaha menghalangi segala macam upaya penghancuran 
terhadap nilai-nilai kebebasan beragama dan beribadah, kesucian 
tempat-tempat ibadah dan kehormatan syiar-syiar Allah Swt.314 Hal ini 
berarti bahwa izin perang disyariatkan Allah Swt. hanya dalam kondisi-

313Muhammad al-Amīn Ibn Muhammad Ibn al-Mukhtār al-Juknī al-Syinqīthī, 
selanjutnya disebut al-Syinqīthī (1325 H–1393 H), Adwa’ al-Bayān fi I«āh al-Qur’ān bi 
al-Qur’ān, Jilid III (Beirut: Dār al-Fikr li al-Thibā’ah wa al-Nasyr, 1995), hlm. 87–89.

314Sayyid Quthub, Fī zilāl al-Qur’ān, Juz XII, hlm. 602.
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kondisi tertentu. Dalam konteks ayat di atas, izin perang terkait dengan 
meningkatnya penganiayaan kaum musyrikin Makkah terhadap kaum 
muslimin, sehingga beberapa sahabat meminta izin kepada Nabi saw. 
untuk diperbolehkan membalas, namun Nabi saw. meminta mereka 
bersabar sampai beliau memperoleh izin dari Allah Swt. Dengan 
turunnya ayat di atas, maka Allah Swt. mengizinkan kepada orang-orang 
yang teraniaya untuk membela diri dan memerangi orang-orang yang 
menganiayanya. Seandainya Allah tidak menginzinkan pembelaan itu, 
dan tidak memungkinkan adanya pembela-pembela kebenaran yang akan 
selalu mempertahankan dan melindunginya dari kesewenang-wenangan 
orang-orang zalim, niscaya kebatilan akan menyebar dan penindasan akan 
merajalela. Sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Hajj [22]: 40.

Jika perang diizinkan dengan syarat-syarat tertentu, maka perintah 
berperang juga ditautkan dengan syarat-syarat yang sama sebagaimana 
ditegaskan dalam QS Al-Baqarah [2]: 190–194.

Ayat di atas menegaskan tentang bolehnya melakukan pembunuhan 
selama peperangan itu fī sabīlillah (di jalan Allah), yakni dalam rangka 
menegakkan nilai-nilai ilahiah dan nilai-nilai kemanusiaan. Pernyataan 
perang dimulai ketika dipastikan adanya pihak yang memerangi kaum 
Muslim, baik pihak musuh itu sudah benar-benar melakukan serangan 
maupun mereka sedang mempersiapkan rencana dan mengambil 
langkah-langkah untuk melakukan serangan. Hal ini dipahami dari 
penggunaan bentuk mudhari’ dalam kata yuqātilūnakum, yakni suatu 
bentuk kata yang mengandung makna sekarang dan akan datang. 

Meskipun perang melawan anti nilai-nilai ilahiah dan nilai-nilai 
kemanusiaan diizinkan dan bahkan diperintahkan dalam Al-Qur’an, 
namun dalam pelaksanaannya dilarang melampaui batas. Termasuk 
dalam perbuatan melampaui batas ialah melakukan berbagai larangan 
seperti penyiksaan, tipuan, membunuh wanita, orangtua yang lanjut 
usia, dan anak-anak yang tidak mampu melakukan peperangan. Bahkan, 
mereka yang memulai peperangan kemudian menyerah atau ditawan 
juga tidak boleh lagi diperangi. Demikian juga, sarana-sarana yang tidak 
digunakan sebagai alat dan sarana perang tidak boleh dimusnahkan, 
seperti rumah sakit, perumahan penduduk, pepohonan, membunuh 
binatang dan lain-lain.315 Memerangi berbagai hal ini dibenci oleh Allah 

315Ibn Kașīr Abī, Tafsir Al-Qur’an al-‘Azhīm, Jilid I, hlm. 227.
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Swt. karena melampaui batas nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini telah 
diperingatkan Rasulullah saw. dalam salah satu sabdanya:

زُوا
ْ
 النبي صلى الله عليه وسلم قال اغ

َّ
ن

َ
بُرَيْدَةَ عن أبيه أ  بن 

َ
يْمَان

َ
 عن سُل

وا ولا
ُّ
زُوا ولا تَغْدِرُوا ولا تَغُل

ْ
ِ اغ

َّ
رَ بِالله

َ
ف

َ
وا من ك

ُ
اتِل

َ
ِ وَق

َّ
ِ وفي سَبِيلِ لله

ّٰ
 بِاسْمِ للهِ

وا وَلِيدًا )رواه أبوا داود(316 
ُ
تُل

ْ
وا ولا تَق

ُ
ل تُمَثِّ

“Dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya, Rasululllah saw. bersabda: 
berperanglah dengan nama Allah dan di jalan Allah, perangilah orang yang kafir 
kepada Allah, jangan menipu (memperdaya), jangan berlebih-lebihan, jangan 
membunuh dengan sadis, jangan membunuh anak-anak.” (HR Abu Dawud)

Perang dalam Al-Qur’an merupakan salah satu bentuk jihad. Hal 
ini berarti jihad tidak identik dengan perang fisik. Jihad merupakan 
prinsip dasar dalam teologi Islam, karena secara literal jihad bermakna 
berjuang dan bersungguh-sungguh. Dalam berbagai cara, jihad 
merepresentasikan kekuatan spiritual dan kerja keras dalam Islam. 
Kebenaran, pengetahuan, cinta, keindahan, kesehatan, keadilan tidak 
mungkin didapatkan tanpa usaha keras atau jihad. Term jihad dalam 
Al-Qur’an menunjuk kepada perjuangan mengimplementasikan tujuan-
tujuan Tuhan di bumi. Jihad merupakan simbol kekuatan perjuangan, 
kerja keras, dan kesuksesan dalam sejarah Islam. Sebagai simbol, jihad 
digunakan untuk meningkatkan antusiasme, optimisme, dan daya 
respons umat dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk persoalan 
perang. Namun demikian, term perang suci (al-harb al-muqaddasah) tidak 
diungkapkan dalam Al-Qur’an ataupun para teolog Muslim. Dalam 
teologi Islam, perang tidak dikategorikan suci, meskipun orang yang 
mati dalam perang dapat dianggap sebagai syahid. Nash-nash Al-Qur’an 
tidak memperkenalkan gagasan tentang perang tanpa batas atau perang 
tanpa syarat. Perang mungkin pada keadaan tertentu diperlukan, bahkan 
diwajibkan, namun perang tidak dijadikan sebagai landasan kebaikan 
etika dan moral dalam Islam.317 

316Sulaymān Ibn al-Asy’aś Abū Dāwud al-Sijistānī al-Azdī, selanjutnya disebut 
Abū Dāwud (202 H–275 H), Sunan Abū Dāwud, Juz III, Hadis No. 2613, hlm. 37.

317Khaled Abou al-Fadl, The Great Theft: Wrestling Islam From The Extremists, 
hlm. 220–223. 
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Penjelasan di atas menegaskan bahwa perang yang diizinkan atau 
diperintahkan dalam Al-Qur’an bukan dalam konteks memerangi 
orang lain karena perbedaan agama atau keyakinan yang dianut. 
Hal ini karena tidak semua non-Muslim saling bermusuhan dengan 
kaum Muslim, dan tidak semua kondisi dan proses interaksi dengan 
non-Muslim dikategorikan sebagai kondisi perang. Al-Qur’an tidak 
menoleransi segala bentuk kejahatan kemanusiaan yang menyebabkan 
hilangnya nyawa, cacat fisik, trauma psikis, dan kemiskinan. Fenomena 
kekerasan dalam bentuk pembunuhan massal melalui peledakan bom 
bunuh diri dengan mengatasnamakan agama318 dipastikan bertentangan 
dengan ajaran Al-Qur’an karena perilaku ini mengarahkan kepada 
dehumanisasi, suatu doktrin yang sangat ditentang oleh risalah para 
nabi dan rasul. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang dapat melegalkan 

318Beberapa peristiwa yang dapat dikemukakan terkait dengan pembunuhan 
massal dengan mengatasnamakan agama. Salah satu peristiwa yang selalu menjadi 
rujukan terkait dengan isu ini adalah peristiwa 9 September 2001, ketika dua 
pesawat penumpang ditabrakkan ke gedung kembar WTC di New York. Peristiwa 
ini mengakibatkan selain ribuan manusia menjadi korban, juga mengakibatkan 
terjadinya kerusakan fisik dan psikis secara masif yang dampaknya tidak hanya 
dialami oleh bangsa Amerika, namun juga terhadap umat Islam di seluruh dunia. 
Demikian juga, tragedi bom di Hotel Marriot, Kuningan, Jakarta pada 5 Agustus 
2003 dan 17 Juli 2009. Berbagai peristiwa pengeboman tersebut dilakukan dengan 
meledakkan bom bunuh diri yang menelan banyak korban tewas. Pelaku bom 
bunuh diri kemudian teridentifikasi sebagai bagian dari kelompok Islam yang 
melakukan interpretasi atau tafsir terhadap ajaran agama secara harfiah atau 
literal. Contoh lain adalah penembakan membabi buta terhadap ratusan orang di 
Utoeya, Norwegia tanggal 22 Juni 2011 yang menewaskan sedikitnya 92 orang. 
Penembakan tersebut dapat disebut tragedi kemanusiaan. Pelaku penembakan 
tersebut diidentifikasi bernama Anders Behring Breivik, seorang yang terindikasi 
berpandangan ekstrem kanan dan mengaku Kristen fundamentalis. Demikian 
juga, tragedi bom di Hotel Marriot, Kuningan, Jakarta pada 5 Agustus 2003 dan 
17 Juli 2009. Peristiwa pengeboman tersebut dilakukan dengan meledakkan bom 
bunuh diri yang menelan banyak korban tewas. Pelaku bom bunuh diri kemudian 
teridentifikasi sebagai bagian dari kelompok Islam yang melakukan interpretasi 
atau tafsir terhadap ajaran agama secara harfiah atau literal. Dengan pemahaman 
literalis, para pelaku bom bunuh diri meyakini bahwa apa yang dilakukannya 
merupakan bagian dari jihad Islam dan pelakunya akan masuk surga sebagai 
syuhad±. Mereka secara sadar ataupun tidak, telah menyelewengkan makna dan 
esensi jihad yang sesungguhnya mengandung pemahaman yang agung dan suci 
kepada makna yang sempit dan destruktif. Akibatnya, realitas ini akan menampilkan 
Islam yang kontradiktif dengan ajaran yang sebenarnya, yakni sebuah agama yang 
mengajarkan kasih sayang terhadap sesama atau agama rahmatan li al-‘alamin.
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tindakan pembunuhan atau pengeboman di tempat-tempat tertentu319 
meskipun dengan atas nama agama. Dengan kata lain, kekerasan atas 
nama agama merupakan bentuk lain dari pelecehan terhadap agama 
itu sendiri sekaligus sebagai penjajahan atas nilai-nilai kemanusiaan. 

8. Menciptakan Ketakutan pada Masyarakat Luas

Salah satu gejala lain dari ekstremisme keberagamaan adalah 
kecenderungan mengerahkan segala kemampuannya untuk menciptakan 
ancaman, ketakutan, kengerian, kekacauan, kekerasan, dan kekejaman 
pada masyarakat banyak. Masyarakat tidak dapat menikmati 
keamanan, kenyamanan, dan kenikmatan hidup akibat perbuatan 
pihak-pihak tertentu yang terus-menerus melancarkan aksi yang tidak 
berperikemanusiaan. Sebuah ironi jika aksi-aksi mereka dimotivasi 
oleh pemahaman dan penafsiran terhadap sebuah doktrin suci atau 
doktrin agama. 

Dewasa ini, perbuatan menciptakan ketakutan dalam masyarakat 
dengan beragam cara dikenal istilah terorisme. Meskipun belum ada 
definisi yang disepakati tentang terorisme, namun unsur kekerasan 
sudah menjadi bagian substantif dari fenomena terorisme. Secara 
sederhana, dikenal dua jenis terorisme, yakni terorisme individual 
yakni dilakukan oleh seseorang secara pribadi tanpa ada hubungannya 
dengan lembaga apa pun, tujuannya berorientasi tujuan pribadi. 
Selain itu, ada juga terorisme komunal, yaitu terorisme sosial dan 
politik yang dikendalikan sebuah lembaga tertentu. Terorisme jenis 
kedua ini menembus lintas negara karena memiliki jaringan secara 
internasional. Di antara bagian dari terorisme komunal adalah terorisme 
pemerintah yakni intervensi sebuah negara atau beberapa negara 
dalam urusan negara lain untuk menciptakan kekacauan dan ketakutan 
melalui partisipasi dalam aksi kekerasan atau operasi militer untuk 
memusnahkan, melemahkan, dan menggulingkan pemerintah yang 
sedang berkuasa.320 Al-Sahamr±n³ mengutip terminologi terorisme 

319Nasaruddin Umar, Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur’an dan Hadis, hlm. 95.
320Earl Conteh sebagaimana dikutip Zuhairi Misrawi mengemukakan bahwa 

terorisme tidak mewujudkan keadilan, ia bahkan menciptakan terorisme lain. 
Terorisme tidak membangun peradaban, tetapi justru menghancurkan peradaban 
karena ia menyebabkan kematian, luka, dan penderitaan. Senada dengan itu, 
seorang filsuf Muslim di Paris, Hashem Shaleh menulis bahwa aksi teroris 
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yang dikemukakan oleh Majma al-Buh uts al-Islamiyyah al-Azhar al-Syarif 
(Organisasi Pembahasan Fiqh dan Ilmiah al-Azhar), terorisme adalah 
suatu tindakan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan masyarakat, 
kepentingan umum, kebebasan, dan kemanusiaan, serta merusak harta 
dan kehormatan karena ingin berbuat kerusakan di muka bumi.321 
Senada dengan definisi ini, Abu Ridho sebagaimana dikutip Kasyim 
Salenda mengemukakan bahwa terorisme adalah setiap tindakan yang 
menimbulkan suasana ketakutan dan keputusasaan (fear and despair).322

Dalam peristilahan modern, istilah ekstremisme, anarkisme, 
dan terorisme diberikan satu pengertian yang sama meskipun dalam 
literatur bahasa Arab ketiganya memiliki makna yang berbeda. 
Ekstremisme adalah suatu sikap yang melampaui batas moderasi, 
sementara anarkisme adalah suatu perbuatan penganiayaan, kekerasan 
dan pemaksaan, sedangkan terorisme adalah intimidasi dan membuat 
kekacauan. Pada kenyataannya, para teroris tidak hanya melakukan 
dan menyebarkan intimidasi, tetapi juga telah melakukan kekerasan 
yang pada umumnya berorientasi kepada tujuan-tujuan politik. 
Bahkan kekerasan sering dilakukan kelompok-kelompok tertentu yang 
mengatasnamakan agama dan hal itu diyakini sebagai bagian dari 
metode dakwah. Hal ini tentu sangat berbeda bahkan bertentangan 
dengan metode dakwah yang ditempuh para muslimin, baik dari sisi 
metode, pendekatan maupun pada tujuan dakwah itu sendiri.323

Dalam Al-Qur’an, tindakan menciptakan ketakutan atau ancaman 
kepada orang lain diungkapkan dengan term irhāb. Term ini terambil 
dari akar kata rahiba-arhaba-yurhibu yang berarti intimidasi atau ancaman. 
Dapat juga diartikan dengan akhāfa (menciptakan ketakutan) atau fazza’a 
(membuat kengerian atau membuat gentar).324 Secara leksikologis, al-

sebenarnya perjuangan untuk kematian, bukan perjuangan untuk kehidupan dan 
peradaban kemanusiaan. Lihat Zuhairi Misrawi, Pandangan Muslim Moderat: Toleransi, 
Terorisme dan Oase Perdamaian, Cet. I (Jakarta: KOMPAS, 2010), hlm. 121.

321As’ad al-Sahamrani, La li Irhab, Na’am li al-Jihad, Cet. I (Beirut: Dar al-Nafais, 
2003), hlm. 19. Lihat juga Kasjim Salenda, Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum 
Islam, Cet. II (Makassar: Pustaka al-Zikra, 2011), hlm. 81. 

322Kasjim Salenda, Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam, hlm. 80. 
Lihat juga Abu Ridho, Terorisme, Cet. I (Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, 2003), hlm. 9.

323Wahbah al-Zuhayl³, Qa«āyā al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu’a¡ir, hlm. 402.
324Abi al-Fadl Jamaluddin Muhammad Ibn Mukrim Ibn Man§ūr al-Afriqi al-

Mi¡ri, Lisan al-‘Arab, Jilid I, hlm. 436. 
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irhāb diartikan rasa takut yang ditimbulkan akibat aksi-aksi kekerasan, 
misalnya pembunuhan, pengeboman, dan pengrusakan. Al-Irhābī berarti 
orang yang melakukan teror dan kekerasan,325 irhābi juga berarti gerakan 
politik yang mengintimidasi rakyat untuk menegakkan kekuasaan. 
Al-hukm al-irhābi adalah sistem politik yang ditegakkan berdasarkan 
intimidasi dan kekerasan untuk mewujudkan sistem pemerintahan 
revolusioner.326 

Term irhāb ditemukan dalam berbagai ayat dalam Al-Qur’an 
dengan sejumlah derivasinya, di antaranya QS Al-Anfal [8]: 60. Dalam 
ayat ini, Allah Swt. memerintahkan kaum muslimin untuk senantiasa 
dalam keadaan siap siaga menghadapi musuh Allah dan musuh umat 
Islam. Persiapan itu dapat berupa persiapan militer secara menyeluruh 
misalnya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pasukan tempur 
dan peralatan tempur yang meliputi pedang, tombak, senjata, kuda-kuda 
yang tangguh serta penjagaan pos perbatasan, atau berupa kegiatan 
mendemonstrasikan persiapan kekuatan militer berupa percobaan 
senjata nuklir, peluncuran roket, latihan perang, dan lain sebagainya. 
Penyebutan kuda (al-khayl) dalam ayat ini merupakan bukti betapa 
pentingnya mempersiapkan diri dengan segala peralatan perang, di 
mana kuda sebagai andalan peralatan perang ketika itu.327

Dengan persiapan seperti itu akan memberikan dampak psikologis 
bagi musuh untuk tidak meremehkan umat Islam dan mampu 
menciptakan ketakutan pihak musuh. Oleh karena itu, ayat ini tidak 
ditujukan untuk menggentarkan masyarakat umum atau masyarakat 
sipil dan orang-orang yang tidak bersalah, melainkan hanya ditujukan 
kepada musuh-musuh Allah dan juga musuh-musuh masyarakat 
umum yang ingin menimbulkan kerusakan dan mudarat, demikian 
pendapat Quraish Shihab.328 Al-Razi (554 H–606 H) berpendapat 

325As’ad al-Samharani, Lā li Irhāb Na’am li al-Jihād, Cet. I (Beirut: Dar al-Nafais, 
2003), hlm. 12. 

326Louis Ma’luf, Al-Munjid fi al-Lugah wa al-A’lām, hlm. 282.
327Wahbah al-Zuhayli, Tafsir al-Munir fi al-‘Akidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj, Juz 

IX (Beirut: Dar al-Fikri wa al-Mu’ashir, 1998), hlm. 50. Ulama berbeda pendapat 
mengenai penggunaan hewan seperti kuda dan unta dalam peperangan. Imam 
Abu Hanifah tidak memperbolehkan, sementara Imam Syafi’i tidak keberatan 
atas penggunaan hewan tersebut sebagai sarana peperangan. Lebih lanjut lihat 
al-Qurthubī, al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān, Juz III (Kairo: Dār al-Sya’b, t.th), hlm. 26.

328M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Kesan, Pesan dan Keserasian Al-Qur’an, 
Vol. V, hlm. 461. 
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bahwa al-irhāb dalam konteks ini menunjuk kepada dua hal. Pertama, 
jika musuh-musuh Islam yakni orang-orang kafir menyaksikan kaum 
muslimin dengan perlengkapan persenjataan yang dimiliki, mereka akan 
menghentikan ambisi mereka untuk menguasai dan mengintimidasi 
serta takut menyerang kaum muslimin yang pada gilirannya ketakutan 
itu mendorong mereka rela tunduk kepada pemerintahan Islam 
meskipun dengan kewajiban membayar jizyah, bahkan tidak menutup 
kemungkinan bahwa mereka secara berproses akan mengikuti akidah 
kaum muslimin. Kedua, jika orang-orang munafik melihat peta kekuatan 
dan persenjataan kaum muslimin yang demikian hebat, maka mereka 
akan menghentikan kebiasaannya yang selalu berupaya mencerai-
beraikan kaum muslimin dan sejumlah kejahatan mereka lainnya.329 
Selanjutnya, mereka tidak akan menolong orang-orang kafir lainnya. 
Kesemua hal ini pada akhirnya akan memperkokoh wibawa dar al-
Islam.330 Dengan demikian, dapat dipahami bahwa mempersiapkan 
diri dengan berbagai peralatan untuk menghadapi serangan musuh 
adalah suatu keniscayaan demi membela dan mempertahankan agama 
dan negara.

Uraian di atas menegaskan bahwa jika perbuatan menimbulkan 
ketakutan dilakukan dalam kaitannya dengan perang (jihad) antara 
kaum muslimin dan masyarakat musuh yang non-Muslim, maka hal 
itu tidak diharamkan, melainkan dibolehkan, bahkan diwajibkan. 
Imam Ibnu Hazm menyimpulkan bahwa wajib hukumnya atas umat 

329Fakhr al-Rāzi, al-Tafsīr al-Kabīr Mafātih al-Ghaib, Jilid XV, hlm. 149. Salah 
satu contoh al-irhāb dalam konteks makna menggentarkan pihak musuh dan tidak 
memeranginya sehingga mendorong pihak musuh untuk menyerah, baik sebelum 
pertempuran maupun sesudahnya, adalah peristiwa Fathu Makkah (penaklukkan 
Kota Makkah) yang terjadi setelah 10 tahun Nabi saw. dan sahabat-sahabatnya 
hijrah ke Madinah. Nabi saw. kembali ke Makkah dengan membawa panji-panji 
kebenaran. Fathu Makkah adalah suatu penaklukkan wilayah yang terjadi tanpa 
peperangan yang berarti sehingga Nabi saw. bersabda “Aku dimenangkan dengan 
rasa takut”. Maksudnya kemenangan yang diraih nabi bersama kaum muslimin 
bukanlah murni hasil pertempuran, akan tetapi karena munculnya rasa takut di 
hati musuh, tentu dengan seizin Allah Swt. Tumbangnya rezim jahiliah digantikan 
dengan kepemimpinan Muhammad saw. di Makkah membuktikan firman Allah 
bahwa setiap umat/masyarakat ada ajalnya atau masa keruntuhannya (QS Yunus 
[10]: 49). M. Quraish Shihab, Secercah Cahaya Ilahi, Cet. III (Bandung: Mizan 
2002), hlm. 298–299.

330Muhammad Rāsyid Ridhā, al-Tafsīr al-Qur’ān al-Hakīm al-Syahīr bi al-Tafsīr 
al-Manār, Juz X, hlm. 53–55.
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Islam menggentarkan pihak musuh dengan segala kemampuan yang 
dimilikinya.331 Berbeda dengan perbuatan menciptakan ketakutan pada 
pihak musuh yang tidak dilarang, perbuatan menakut-nakuti orang lain 
atau masyarakat sipil yang tidak terkait dengan perang fisik antara kaum 
muslimin dan kaum kafir, maka hal itu tidak dibolehkan. Perbuatan 
seperti ini sebagaimana telah dilakukan oleh Fir’aun melalui para 
tukang sihirnya yang sengaja menciptakan ketakutan bagi rakyatnya 
sebagaimana terekam dalam QS Al-A’raf [7]: 116. 

Ayat di atas memaparkan kisah Nabi Musa a.s. dan para tukang 
sihir Fir’aun. Para tukang sihir mendemonstrasikan kehebatan mereka 
dengan menyihir tali-tali mereka berubah menjadi ular. Hal ini 
sengaja mereka lakukan untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak 
melakukan pembangkangan terhadap Tuhan mereka, Fir’aun. Aksi 
tukang sihir berhasil menakutkan masyarakat, sehingga Allah Swt. 
memerintahkan kepada Nabi Musa a.s. untuk melemparkan tongkatnya 
yang kemudian berubah menjadi ular raksasa dan mengalahkan atau 
membunuh ular-ular tukang sihir Fir’aun. Peristiwa ini mengisyaratkan 
bahwa Allah Swt. tidak menginginkan kehendak tukang sihir yang 
berambisi mendatangkan ketakutan dan kengerian bagi masyarakat, 
karena hal itu menghilangkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat 
sehingga termasuk perbuatan melanggar hak-hak asasi manusia.

Fir’aun adalah sosok yang merepresentasikan perbuatan melampaui 
batas dalam menciptakan ancaman, ketakutan, kekerasan, kekejaman, 
pemenjaraan warga sipil, pembunuhan dan sejumlah pelanggaran hak 
asasi manusia lainnya. Dengan kekuatan politik, ekonomi dan militer 
yang dimilikinya, Fir’aun mencapai puncak kesombongannya dengan 
mengakui dirinya sebagai Tuhan. Rasulullah saw. telah menegaskan 
bahwa tindakan menakut-nakuti orang lain atau masyarakat sipil, tidak 
dihalalkan bagi umat Islam sebagaimana sabdanya:

ى الله عليه
ّ
 عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى، قال:حدّثنا أصحاب محمّد صل

م، فنام رجل منهم،
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
هم كانوا يسيرون مع النّبيّ صل

ّ
م: أن

ّ
 وسل

331‘Ali Ibn Ahmad Ibn Sa’īd Ibn Hazm al-Dzhāhirīy Abū Muhammad, 
selanjutnya disebut Ibn Hazm (994 M–1064 M), al-Muhallā, Jilid VII (Beirut: Dār 
al-Afāq al-Jadīdah, t.th), hlm. 350.
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ى الله عليه
ّ
 فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع. فقال رسول الله صل

 لمسلم أن يروعّ مسلما )رواه أبو داود(332 
ّ

م: »لا يحل
ّ
وسل

“Dari Abdil Rahman bin Abi Laila r.a. berkata, pernah serombongan sahabat 
pergi bersama Nabi saw. Lalu ketika seorang dari mereka tidur, ada anggota 
rombongan lainnya yang mengambil tali milik sahabat yang tidur itu sehingga 
dia ketakutan. Maka bersabdalah Nabi saw.: Tidak halal bagi seorang Muslim 
menakuti-nakuti Muslim yang lainnya.” (Terj. Penulis)

Al-Syaukani mengatakan bahwa hadis di atas merupakan dalil 
tidak bolehnya menakuti-nakuti seorang Muslim walaupun hanya 
pura-pura atau senda gurau.333 Jika menakut-nakuti seorang saja tidak 
diperbolehkan, maka menciptakan ketakutan pada masyarakat luas jauh 
lebih besar pelanggarannya. Itulah sebabnya, perbuatan menciptakan 
ketakutan dalam masyarakat dianggap sebagai bagian dari perbuatan 
melakukan kerusakan di bumi yang sejajar dengan perbuatan dosa 
lainnya, misalnya merampok, memutus tali silaturahmi, membunuh 
orang lain. Allah tidak menyukai kerusakan, baik itu terkait dengan 
harta ataupun agama dan lain-lain. Demikian menurut al-Qurthub³ 
ketika menafsirkan QS Al-Baqarah [2]: 205.334

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat di atas bersifat umum, yakni 
melarang segala tindakan yang menimbulkan kerusakan di muka 
bumi, meskipun ayat ini turun menjelaskan sifat buruk orang-orang 
munafik.335 Oleh karena itu, menimbulkan ketakutan kepada masyarakat 
dengan berbagai bentuk ancaman, fisik, dan nonfisik, atau dengan 
melakukan kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, penculikan, 
dan lain sebagainya, diharamkan secara syar’i. 

Larangan Allah dalam menciptakan ketakutan bagi masyarakat luas 
bertujuan untuk mewujudkan dan mempertahankan keseimbangan 

332Sulaymān Ibn al-Asy’aś Abū Dāwud al-Sijistānī al-Azdī, selanjutnya disebut 
Abū Dāwud, Sunan Abū Dāwud, Juz IV, Hadis No. 5004, hlm. 301.

333Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad al-Syaukānī, selanjutnya disebut al-
Syaukānī, Nail al-Au¯ār Min Ahādīś sayyid al-Akhbār Syarh Muntaqā al-Akhbār, Kitab 
al-Gașb wa al-«amānāt, Jilid 6 (Beirut: Dār al-Jīl, 1973), hlm. 62.

334Abū Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Anshārī al-Qurtubi, selanjutnya 
disebut al-Qurtubī, al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān, Jilid III, hlm. 18.

335Ibn Katsīr, Tafsir Al-Qur’an al-‘Azhīm, Jilid I, hlm. 248. 
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ciptaan Allah, baik antarindividu maupun antarkelompok, baik 
keseimbangan makrokosmos maupun keseimbangan mikrokosmos (QS 
Al-Mulk [67]: 3). Keseimbangan ini bisa mengalami gangguan jika salah 
satu dari anggota kelompok atau masyarakat mengalami gangguan, baik 
gangguan yang sifatnya alamiah maupun gangguan yang dilakukan oleh 
anggota kelompok lainnya. Oleh karena itu, Allah Swt. berulang kali 
secara tegas melarang manusia untuk melakukan perbuatan yang dapat 
merusak kehidupan manusia itu sendiri (QS An-Naml [27]: 48). Sikap 
dan perilaku manusia yang membuat kerusakan di bumi telah banyak 
dipaparkan dalam Al-Qur’an antara lain dalam kisah pembangkangan 
kaum nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad saw. misalnya kerusakan 
yang diakibatkan kaum ’Ad karena penentangannya terhadap risalah 
Nabi Hud a.s., penentangan kaum Tsamud terhadap Nabi Saleh a.s. (QS 
Asy-Syu’ara’ [26]: 141–159), penentangan kaum Nabi Luth a.s. (QS 
Asy-Syu’ara’ [26]: 160–175), penentangan penduduk Aikah terhadap 
Nabi Syu’aib a.s. (QS Asy-Syu’ara’ [26]: 176–191). 

Kisah tujuh orang laki-laki dari kaum Nabi Saleh a.s. (QS An-
Naml [27]: 48) yang merencanakan makar dengan menyerang secara 
tiba-tiba Nabi Saleh a.s. dan keluarganya di malam hari, merupakan 
contoh teror atau perbuatan menciptakan ketakutan kepada pihak 
yang tidak bersalah, apalagi yang menjadi sasarannya adalah seorang 
pembawa kebenaran yang diutus oleh Allah Swt. Sebab itu, Allah Swt. 
melumpuhkan rencana mereka dengan mendatangkan petaka kepada 
mereka karena kerusakan yang dilakukan telah melampaui batas, 
sehingga mengancam keseimbangan kehidupan manusia lainnya. Makar 
buruk yang mereka rencanakan dengan sempurna akan menimpa diri 
mereka sendiri (QS Fatir [35]: 43). Pembalasan Allah dijatuhkan kepada 
siapa yang merusak lingkungan dan menentang kebenaran dan selalu 
menciptakan kekacauan dalam masyarakat (QS Al-Fajr [89]: 11–13).

Rangkaian ayat-ayat di atas mengungkapkan kesewenang-
wenangan Fir’aun terhadap rakyatnya.  berarti melampaui batas 
dalam penganiayaan dan berlaku sewenang-wenang. Ini berarti bahwa 
jika para penguasa dan orang-orang kuat menindas masyarakat dan 
kaum lemah, akan mengakibatkan terjadinya kerusakan ( ) dan 
kejahatan dalam bentuknya yang beragam, termasuk mengabaikan nilai-
nilai agama dan moral. Kejahatan yang dilakukan oleh para pembesar 
sebuah negeri, akan sangat berakibat buruk kepada rakyatnya karena 
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mereka semestinya memberi teladan yang baik, namun yang mereka 
tampilkan adalah sebaliknya. Hal ini akan memicu munculnya kebencian 
rakyat yang luar biasa sehingga mereka tidak lagi bersimpati kepada 
pemimpinnya. Kondisi seperti ini akan lebih meningkatkan kesewenang-
wenangan pemimpin atau penguasa terhadap rakyatnya dengan 
cara menekan, meneror atau perbuatan lainnya yang mendatangkan 
ketakutan yang sangat hebat bagi masyarakatnya. Situasi seperti ini 
pada puncaknya akan melahirkan revolusi sosial yang membawa 
pengrusakan dan kekejaman melampaui batas nilai-nilai kemanusiaan 
dan memporakporandakan hasil pembangunan yang telah dicapai 
sebelumnya bahkan meruntuhkan peradaban suatu bangsa.

Uraian kandungan ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu 
sebab kehancuran suatu negeri adalah kezaliman dan penganiayaan yang 
dilakukan manusia, baik kezaliman itu terkait dengan penentangan 
terhadap ajaran-ajaran Allah, maupun kezaliman dalam bentuk ancaman 
dan kekejaman yang dilakukan terhadap manusia lainnya atau bahkan 
terhadap lingkungan. Kezaliman dalam hal ini dimaknai dengan 
perbuatan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, atau tindakan 
yang keluar dari garis keseimbangan. Itulah sebabnya perbuatan teror 
dikategorikan sebagai bagian dari sikap dan perilaku ekstremisme 
manusia. Jika perbuatan teror itu dilakukan atas nama agama, disadari 
ataupun tidak, dimasukkan sebagai bagian dari perilaku ekstremisme 
keberagamaan. 

Dewasa ini, perilaku teror yang dilakukan oleh orang-orang yang 
mengaku beragama, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas 
suatu lembaga atau organisasi tertentu, perilaku teror dan kesewenang-
wenangan suatu negara terhadap negara lain, perbuatan teror suatu 
negara terhadap warganya, perbuatan teror suatu aliran keagamaan 
terhadap aliran keagamaan lainnya, intern dan antaragama sudah sangat 
biasa terjadi, bahkan sudah menjadi pemandangan dunia. Keadaan 
ini semakin diperparah jika perilaku dan perbuatan teror diakui dan 
diyakini sebagai bagian dari doktrin suci atau doktrin agama yang 
dianut. Idealnya agama tidak menimbulkan kekerasan. Namun, fakta 
menunjukkan agama sering disalahpahami sehingga disalahgunakan 
untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam kasus 
Islam Indonesia, keyakinan para pelaku pengeboman di tempat-tempat 
tertentu akan “kehendak dan restu Tuhan” dalam aksi bom bunuh diri 
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yang mereka lakukan, merupakan contoh konkret betapa keterbatasan 
dalam memahami teks-teks agama dapat membawa malapetaka 
terhadap agama itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, Islam tereduksi 
sedemikian rupa, dan menjadikannya agama yang menakutkan karena 
kehilangan aspek kemanusiaannya.

Menurut al-Zuhayli, pendekatan teroris dengan pendekatan 
muslimin dalam melakukan gerakan dakwah sangat bertentangan. 
Olehnya itu muslimin sejati bukanlah teroris, demikian juga sebaliknya. 
Muslimin sejati mendakwahkan Islam sebagai sebuah agama kebenaran 
dan memiliki syariat yang toleran dan peradaban yang membawa 
kemaslahatan dengan ajaran akidah, muamalah, etika yang dimilikinya. 
Muslimin sejati mengajak kepada hidayah dengan cara hikmah dan 
pengajaran yang baik dengan berdasar kepada argumentasi yang dapat 
memuaskan hati dan akal (QS An-Nahl [16]: 125). Sementara para teroris 
mendakwahkan Islam dengan pendekatan pemaksaan dan kekerasan, 
dan dengan menumpahkan darah, menyebarkan teror dan intimidasi, 
menghalalkan darah, kehormatan, dan harta benda orang lain. Hal ini 
mereka lakukan karena dua faktor penyebab. Pertama, ketidaktahuan 
mereka terhadap substansi hukum-hukum syariat Islam yang ditetapkan 
dalam Al-Qur’an dan sunah, terutama ketidaktahuan mereka terhadap 
hukum-hukum yang menyangkut kehidupan orang banyak. Kedua, 
mereka mengafirkan pihak-pihak yang berbeda pandangan dengan 
mereka hanya berdasarkan tuduhan dan syubhat. Dengan ini pula 
mereka menghalalkan darah lawan-lawan politik dan ideologis mereka. 
Hal ini merupakan kezaliman yang luar biasa. Pemikiran ini juga telah 
mencengkeram para penganut aliran sesat dalam akidah dan syariat yang 
sampai sekarang masih banyak bermunculan.336 Pemikiran-pemikiran 
seperti ini tak pelak lagi merupakan bentuk ekstremisme yang sangat 
membahayakan.

336Lihat Wahbah al-Zuhayli, Qadhāyā al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu’ashir, hlm. 402. 
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A. Dampak Ekstremisme Keberagamaan terhadap 
Kehidupan Manusia 

Berbagai nash dalam Islam menegaskan bahwa ibadah tidak sekadar 
mengekspresikan ketundukan dan ketaatan kepada Tuhan semesta 
alam, namun ibadah-ibadah yang disyariatkan memiliki tujuan dari 
berbagai aspek, di antaranya aspek kesehatan fisik, pendidikan 
kejiwaan, implementasi solidaritas sistem sosial, dan pembinaan 
akhlak. Olehnya itu, sikap dan perilaku ekstrem dalam beragama 
akan menghilangkan keseimbangan dalam mencapai tujuan-tujuan 
tersebut yang pada gilirannya akan memosisikan agama sebagai 
pihak yang tidak mampu mendatangkan kenyamanan bagi kehidupan 
manusia.

Di berbagai ayat dalam Al-Qur’an, dipaparkan beragam akidah dan 
pemahaman keagamaan menyimpang yang dipraktikkan umat manusia, 
baik sebelum Islam datang maupun ketika Nabi saw. masih hidup, dan 
berlanjut setelah Nabi saw. wafat, bahkan sampai sekarang bermunculan 
pemahaman keagamaan yang tidak berlandaskan dalil-dalil mu’tabar. Di 
antara pemahaman keagamaan yang menyimpang ini terkait dengan 
akidah, ibadah maupun hukum dan muamalah. Dari ketiga jenis bentuk 
penyimpangan tersebut, penyimpangan akidah dinilai yang paling 

5
DAMPAK DAN SOLUSI PENCEGAHAN 
EKSTREMISME KEBERAGAMAAN 
PERSPEKTIF AL-QUR’AN
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berbahaya karena dapat memunculkan penyimpangan-penyimpangan 
lainnya.

Salah satu yang menjelaskan hal itu adalah bahwa kebinasaan 
kaum Nuh a.s. disebabkan oleh sikap ghuluww mereka terhadap orang-
orang saleh, sampai mereka menyembah mereka sebagai sesembahan 
selain Allah Swt. dan sebab kebinasaan Yahudi adalah sikap ghuluww 
mereka terhadap ‘Uzair, dan juga anak sapi (yang dianggap Tuhan), dan 
juga ghuluww mereka dalam meremehkan (para nabi) sampai mereka 
membunuh para nabi, dan mengubah kitab suci mereka. Demikian juga 
sebab kebinasaan Nasrani adalah ghuluww mereka terhadap Isa a.s. dan 
ibunya, dan bid’ah mereka (mengadakan sesuatu yang baru) membuat 
syariat-syariat dan ibadah-ibadah yang Allah Swt. tidak pernah turunkan 
dalilnya. Begitu pun juga dengan kebinasaan sebagian orang dari umat 
ini adalah sikap ghuluww mereka dalam masalah Asma’ (nama) dan 
sifat Allah, atau terhadap orang saleh, atau dalam menghukumi orang 
lain, yang kesemuanya itu berawal dari ghuluww, baik dalam sikap 
menambah-nambah ajaran ataupun meremehkan ajaran agama. Dalam 
memaparkan kandungan QS An-Nisa’ [4]: 171 dan QS Al-Ma’idah [5]: 
77 pada uraian sebelumnya, dipahami bahwa sikap dan perilaku ekstrem 
dalam beragama sebagaimana telah dipraktikkan umat terdahulu 
terjadi pada domain akidah, ibadah, dan muamalah. Kesemua sikap 
ekstrem itu dilakukan karena mengikuti hawa nafsu dan kesesatan 
para pendahulunya. Dengan demikian, sikap ekstrem dalam beragama 
baik dengan melebihkan ajaran yang diperintahkan maupun dengan 
mengurangi ajaran itu, termasuk ke dalam kesesatan yang menentang 
kebenaran sebagaimana dikehendaki Allah.

Dalam Al-Qur’an, terdapat banyak sekali tuntunan dan tuntutan 
untuk bersikap pertengahan dalam segala hal, terutama dalam 
beragama. Sikap yang berlebihan dalam mengapresiasi tuntutan agama 
dianggap sama dengan sikap yang meremehkan tuntutan agama. Hal 
ini karena kedua hal tersebut memiliki implikasi buruk terhadap 
naluri kemanusiaan umat beragama. Sikap yang berlebih-lebihan 
dalam beragama sangat menyusahkan, kalaupun ada manusia yang 
dapat bersabar dengan perilaku itu, kebanyakan manusia lainnya tidak 
mampu melakukannya. Padahal syariat itu ditujukan kepada seluruh 
umat manusia bukan dikhususkan kepada segolongan manusia saja. 
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Keluar dari batas-batas kemudahan dan menjerumuskan kaum 
muslimin ke dalam kesulitan dan kesempitan untuk melaksanakan 
Islam termasuk al-ghuluww atau ekstremisme beragama.337 Siapa saja 
yang menjerumuskan kaum mukminin ke dalam kesulitan dalam 
melaksanakan agama atau menyempitkan mereka serta tidak memberi 
kemudahan dalam hal-hal di mana mengambil dispensasi syariat 
menjadi sebuah keharusan, maka ia tergolong orang yang melampaui 
batas. Terdapat banyak ayat dalam Al-Qur’an yang menegaskan 
keharusan menghilangkan kesulitan atau tidak memperberat 
umat dalam menjalankan syariat agama karena sikap dan perilaku 
memperberat termasuk sikap ekstrem dalam beragama yang salah 
satu termnya dalam Al-Qur’an diungkapkan dengan term §alama 
(perbuatan yang tidak pada tempatnya) sebagaimana ditegaskan dalam 
QS Al-Mu’minun [23]: 62.

Ayat tersebut menegaskan bahwa apa yang disyariatkan Allah Swt. 
berupa perintah dan larangan sama sekali tidak dimaksudkan untuk 
menganiaya manusia karena syariat itu diturunkan dan dilaksanakan 
sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Manusia diperintahkan 
bekerja dan beramal sesuai dengan kekuatan tenaganya, jangan dikurangi 
dan dilebihkan dari tenaga yang dimiliki. Oleh karena mengurangi 
berarti kesia-siaan dan melebihkan membawa diri kepada kepayahan. 
Bahkan menambah-nambah dapat membawa kepada menambah agama 
itu sendiri, sehingga mendatangkan bid’ah. Semua amalan manusia, 
baik dan buruknya, sedikit banyaknya, tertulis dalam kitab Allah, 
sedikit pun tidak akan dikurangi dan tidak akan ditambah nilainya, 
sehingga tidak akan mungkin terjadi penganiayaan di dalamnya. Oleh 
karenanya, sikap dan perilaku mempersulit atau memperberat diri dan 
orang lain dalam melaksanakan syariat termasuk perilaku aniaya, baik 
terhadap diri sendiri terlebih bagi orang lain (l± yuzlam n). Rasulullah 
saw. pernah marah kepada seorang sahabatnya, yakni Muadz, ketika 
ia salat bersama orang banyak lalu sangat memanjangkan bacaannya, 
sehingga salah seorang di antara mereka kemudian mengadukan hal 
tersebut kepada Nabi saw. Nabi kemudian berkata kepadanya “Apakah 

337Al-Shādiq Abd al-Rahman al-Gharyāniy, al-Ghuluw fi al-Dīn: Zawāhir Min 
Guluww al-Tatharruf wa Ghuluw al-Tashawwuf, hlm. 12. 
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engkau akan menimbulkan fitnah (bencana) hai Mu’adz?” Dan beliau 
mengulangi pertanyaan ini sampai tiga kali (HR Bukhari).338

Pada peristiwa yang hampir sama, beliau pun pernah berkata kepada 
seorang imam salat dengan nada amat marah, yang sebelumnya beliau 
tidak pernah marah seperti itu. 

 فِيْهِمْ
َّ

إِن
َ
زْ ف يَتَجَوَّ

ْ
ل
َ
ى بِالنَّاسِ ف

َّ
مْ مَا صَل

ُ
يُّك

َ
أ
َ
رِيْنَ، ف

ّ
مْ مُنَفِ

ُ
 مِنْك

َّ
يُّهَا النَّاسُ إِن

َ
 يَا أ

حَاجَةِ. )رواه البخارى و مسلم( 339 
ْ
 وَذَا ال

َ
عِيْف بِيْرَ وَالضَّ

َ
ك

ْ
مَرِيْضَ وَال

ْ
ال

“Wahai manusia, sesungguhnya di antara kalian terdapat orang-orang yang 
menakut-nakuti. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian menjadi 
imam salat, hendaklah memperingan salatnya karena di antara mereka terdapat 
orang sakit, orang tua, orang lemah, dan orang yang memiliki hajat.” (HR 
Bukhari dan Muslim)

Oleh sebab itu pula, ketika Nabi saw. mengutus Mu’adz dan Abu 
Musa ke Yaman, beliau berpesan kepada keduanya dengan bersabda: 
“Permudahlah olehmu berdua dan jangan mempersulit. Gembirakanlah dan 
jangan menyusahkan. Bersepakatlah dan jangan berselisih” (HR Muslim).340

Kata Umar r.a., janganlah kalian membuat Allah dibenci oleh 
para hamba-Nya, karena salah seorang di antara kalian menjadi imam 
dalam salat bersama suatu kaum, kemudian memanjangkan bacaannya, 
sehingga membuat mereka membenci salat yang sedang mereka 
kerjakan.341

Pertimbangan psikologis lainnya bahwa umur manusia itu pendek, 
dan kebiasaan bersikap berlebihan dalam melaksanakan perintah agama 
tidak mudah. Sebab manusia bersifat mudah bosan dan kemampuannya 
pun terbatas. Bila sehari ia dapat bersabar atas sesuatu yang melampaui 
batas dan menyulitkan, tak lama kemudian ia pun akan merasa 
kepayahan dengan adanya sikap menyulitkan itu, lalu memutuskan 

338HR Bukhāri dari Jabir bin Abdillah, Al-Jāmi al-Sahīh al-Mukhtashar, Juz I, 
Hadis No. 669, hlm. 248. 

339HR Bukhāri dari Abu Mas’ud, Al-Jāmi al-Sahīh al-Mukhtashar, Juz I, Hadis 
No. 670, 672, hlm. 248.

340HR Muslim dari Said bin Abi Bardah, dari ayahnya dari kakeknya, ¢ahīh 
Muslim, Juz III, Hadis No. 1733, hlm. 1359.

341Yūsūf Qar«āw³, al-Shahwah al-Islāmiyah, hlm. 27.



Bab 5 ---  Dampak dan Solusi Pencegahan Ekstremisme 211

amal meskipun yang sedikit saja daripadanya. Atau kalau tidak, ia segera 
mengambil jalan lain yang bertolak belakang dengan yang telah dijalani 
sebelumnya, atau beralih dari berlebih-lebihan kepada berkurang-
kurangan dan bahkan mengabaikan atau meninggalkan ajaran agama 
yang seharusnya dijalankan.

 Menurut al-Syathibi di antara bahaya yang mungkin ditimbulkan 
sikap ekstrem (ghuluww) adalah akan menghilangkan keteguhan dan 
keseimbangan dalam melaksanakan tuntutan agama dan tanggung 
jawab hukum.342 Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kesulitan bagi 
seorang mukallaf  ditiadakan karena dua hal: pertama, dikhawatirkan akan 
menimbulkan kurangnya amal karena bermalas-malasan. Terkadang 
karena menekuni sebagian amal akan melalaikan atau bahkan dapat 
menghentikan amal lain yang lebih utama. Kedua, dikhawatirkan 
terputus amalnya di tengah jalan, membenci ibadah, dan tidak suka 
melaksanakan kewajiban dalam agama.343 Terkait dengan hal ini 
Rasulullah saw. bersabda:

وْا،
ُّ
ى تَمَل  حَتَّ

ُّ
 يَمَل

َ
 الَله لا

َّ
إِن

َ
، ف

َ
وْن

ُ
عْمَالِ مَا تُطِيْق

َ
أ

ْ
مْ مِنَ ال

ُ
يْك

َ
يُّهَا النَّاسُ عَل

َ
 يَا أ

 وكان ال محمد صلى الله
َّ

ل
َ
 ق

ْ
يْهِ وَإِن

َ
ى الِله مَا دُوْوِمَ عَل

َ
عْمَالِ إِل

َ
أ

ْ
حَبَّ ال

َ
 أ

َّ
 وَإِن

عليه وسلم إذا عملوا عملا أثيتوه.)رواه و مسلم(344 

“Wahai manusia, hendaklah kalian melakukan amal sesuai dengan kemampuan 
kalian, karena sesungguhnya Allah tidak bosan hingga kalian bosan. Dan 
sesungguhnya amal yang paling disukai Allah adalah amal yang dilakukan secara 
berkesinambungan meskipun sedikit.” (Terj. Penulis)

Telah diberitakan pula oleh Ahmad dari Abdullah bin Amr, katanya, 
“Telah disampaikan kepada Rasulullah saw. tentang beberapa orang 
di antara sahabat beliau yang sangat lelah karena berlebihan dalam 
beribadah. Lalu beliau bersabda: Itulah semangat yang menyala-nyala 

342Ibrāhim Ibn Musa al-Nakhmī al-Qararnāthī al-Mālikī Ibnu Abī Ishāq al-
Syāthibī, Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī’ah, Juz II, hlm. 136–147.

343Ibrāhim Ibn Musa al-Nakhmī al-Qararnāthī al-Mālikī Ibnu Abī Ishāq al-
Syāthibī, Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī’ah, Juz II, hlm. 163–167. 

344Hadis Riwayat Muslim Ibn al-Hajjāj Abū al-Husain al-Qusyayrī al-
Naysabūri, selanjutnya disebut Muslim dari Aisyah r.a., ¢ahīh Muslim, Juz I, Hadis 
No. 782, hlm. 540.
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dari Islam. Tiap-tiap semangat menimbulkan kegiatan, dan tiap-tiap 
kegiatan membawa kepada keletihan. Maka barang siapa keletihannya 
itu mengembalikannya kepada Al-Qur’an dan sunah, niscaya sampailah 
maksudnya kepada jalan yang lurus. Dan barang siapa lelahnya 
mendorongnya ke arah perbuatan maksiat kepada Allah, maka itulah 
orang yang binasa.”345 Demikian indahnya wasiat umum Nabi saw. 
kepada seluruh kaum muslimin, agar berbuat segala sesuatu dengan 
sederhana dan penuh i’tidal, serta tidak menentang kelurusan agama, 
sebab mereka pasti akan dikalahkan. 

Sikap ekstrem juga tidak lepas dari melalaikan kewajiban-kewajiban 
lain, yang sebenarnya justru harus dipelihara dan mesti dilaksanakan. 
Sikap boros misalnya melalaikan hak orang lain yang justru tidak boleh 
ditelantarkan. Terkait dengan hal ini Rasulullah saw. bersabda kepada 
Abdullah bin Amru Ibn ’Ash ketika diketahuinya telah tenggelam dalam 
ibadahnya, sehingga melupakan hak keluarganya yang harus ia berikan: 
“Apakah benar apa yang diberitakan kepadaku bahwa engkau berpuasa 
sepanjang siang dan berjaga (bertahajud) sepanjang malam?” Jawab 
Abdullah: “Benar ya Rasulullah. Saya melakukan hal itu dengan tujuan 
kebaikan.” Lalu beliau bersabda: “Janganlah engkau berbuat demikian. 
Berpuasalah dan berbukalah; berjaga dan tidurlah. Sesungguhnya 
jasmanimu, kedua matamu, istrimu mempunyai hak atas dirimu.” (HR 
Bukhari).346

Hadis di atas menunjukkan bahwa wajib hukumnya memberikan 
hak setiap orang yang berhak dan janganlah bersikap berlebihan di 
satu pihak, sehingga merugikan pihak lainnya. Islam mengajarkan sifat 
kesederhanaan dalam menjalani kehidupan dan ibadah, dilarang mengikuti 
nafsu syahwat. Sebagian besar kejelekan yang menimpa manusia bersumber 
dari hawa nafsu yang tidak terkendali. Dengan bersikap sewajarnya dan 
mengendalikan hawa nafsu dengan akal sehat, manusia akan terhindar 
dari perbuatan yang tidak baik atau melampaui batas. 

Adapun dampak dari sikap mengharamkan sesuatu yang halal 
dan menghalalkan yang haram dapat dipersamakan dengan syirik. 
Sebab itu, Al-Qur’an tidak hanya menentang keras sikap orang-orang 

345Yūsūf Qardhāwī, al-Shahwah al-Islāmiyyah, hlm. 27.
346HR Muslim dari Abdullah Ibn Amr Ibn Ash r.a., Shahīh Muslim, Juz II, Hadis 

No. 1159, hlm. 813. Lihat al-Bukhāri, Al-Jāmi al-Sahīh al-Mukhtashar, Juz V, Hadis 
No. 4776, Cet. III (Beirut-Yaman: Dar Ibn Katsir, 1987), hlm. 1949.
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musyrik Arab terhadap sekutu-sekutu dan berhala-berhala mereka, 
melainkan menentang juga sikap mereka yang berani mengharamkan 
makanan dan minuman yang baik-baik kepada diri mereka, padahal 
Allah tidak mengizinkannya. Apa yang diyakini kaum musyrikin dan 
dipropagandakannya kepada kaum mukminin merupakan tindakan 
yang melampaui batas karena sesungguhnya hal itu mereka lakukan 
berdasarkan dorongan hawa nafsu mereka untuk menyesatkan orang 
beriman. Sungguh kedurhakaan dan pelampauan batas telah mantap 
dalam diri mereka ( ). Inilah makna yang tersurat dari firman 
Allah dalam QS Al-An’am [6]: 119. 

Mereka telah mengharamkan bahīrah (unta betina yang sudah 
melahirkan anak kelima), saībah (unta betina yang dinazarkan untuk 
berhala), wasīlah (kambing yang telah beranak tujuh), dan hāmi (unta 
yang sudah menghamili sepuluh kali). Kesemua hewan-hewan ini 
mereka khususkan buat berhala mereka. Al-Qur’an sangat mengecam 
sikap pengharaman yang dilakukan oleh kaum musyrikin dengan alasan 
taklid kepada nenek moyang mereka. Meskipun sikap mereka sebagai 
bentuk melestarikan dan mengikuti tradisi para pendahulu mereka, 
namun Al-Qur’an menganggap hal ini sebagai bentuk kesesatan karena 
pengharaman ini dilakukan dalam rangka syirik atau mempersekutukan 
Allah347 (QS Al-Ma’idah [5]: 103–104). Surah-surah yang memaparkan 
prasangka dan sikap kaum musyrikin yang mengharamkan beberapa 
binatang sebagaimana telah disebutkan terdapat pada surah-surah 
Makkiyah yang diturunkan untuk mengukuhkan akidah dan tauhid 
serta ketetapan tentang hari akhirat. Hal ini menegaskan bahwa sikap 
pengharaman sesuatu yang dibolehkan merupakan bagian dari masalah 
pokok dalam agama. 

Perbuatan Bani Israil cukup menjadi ibrah tatkala mereka 
mempersulit diri, Allah pun mempersulit mereka. Kalau seandainya 
mereka mempermudahnya, niscaya mereka akan diberi kemudahan 
sebagaimana dipaparkan kisahnya dalam QS Al-Baqarah [2]: 67–71. 
Kelemahan manusia menjalankan sesuatu yang berat sering kali 
membuatnya gagal dalam menjalankan perintah agama secara 

347Terdapat beberapa rangkaian ayat lain yang memaparkan sikap dan perilaku 
ekstrem kaum musyrikin dalam beragama dalam hal mengharamkan hal-hal yang 
dibolehkan. Di antaranya QS Al-Ma’idah [5]: 103–104; QS Al-An’am [6]: 143–144; 
QS Al-A’raf [7]: 32–33. 
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berkesinambungan. Oleh karena itu, Islam melarang pengetatan 
beragama dan menganjurkan moderasi yakni sikap beragama yang tidak 
melebihkan dan juga tidak mengurangi ajaran agama.

Adapun ekstremisme beragama dalam bentuk meninggalkan dan 
meremehkan tuntunan agama dapat mengakibatkan batalnya pahala 
amal ibadah seseorang, bahkan mengakibatkan kekufuran. Hal ini sangat 
dimungkinkan terjadi karena ekstremisme dalam konteks ini merupakan 
distorsi terhadap ajaran agama itu sendiri.348 Berbagai ayat dalam Al-
Qur’an menegaskan bahwa penolakan terhadap kebenaran yang dibawa 
oleh rasul utusan Allah dipastikan sebagai bagian dari ekstremisme 
keberagamaan manusia. Termasuk dalam hal ini adalah sikap dan perilaku 
keberagamaan yang cenderung mendiskriminasi hukum-hukum syariat 
dengan menerima suatu hukum syariat yang satu dan menolak hukum 
syariat lainnya (QS An-Nisa’ [4]: 150–151). Sikap meremehkan dan 
menolak risalah disebabkan oleh kecondongan yang berlebihan kepada 
materi duniawi, sehingga kedudukan sosial seseorang selalu dinilai dari 
kalkulasi material belaka. Hal seperti ini diklaim Al-Qur’an sebagai 
perbuatan menuruti hawa nafsu dan karenanya dianggap sebagai perilaku 
melampaui batas sebagaimana dalam QS Al-Kahf [18]: 28. 

Sikap dan perilaku seperti ini akan menciptakan pribadi yang 
tidak utuh dan tidak berkarakter baik sehingga berpeluang melakukan 
perbuatan yang mengganggu ketenangan hidup bermasyarakat. 
Demikian inilah dampak ekstremisme beragama atau perbuatan 
melampaui batas yang tidak hanya dialami oleh pelakunya sendiri, 
akan tetapi manusia secara keseluruhan akan merasakan mudarat yang 
ditimbulkannya. 

Islam menentang sikap ekstrem dalam bentuk apa pun, karena 
sikap itu bisa menimbulkan dampak negatif bagi individu, keluarga, 
masyarakat, negara, dan dunia. Sikap ekstrem dalam beragama juga 
akan memberikan dampak negatif terhadap agama itu sendiri, dan akan 
menimbulkan bencana di luar agama yang bersangkutan. Ekstremisme 
pada gilirannya akan menyebabkan agama menjadi pihak tertuduh atas 
munculnya disharmoni di tengah masyarakat, dari skala lokal sampai 
skala internasional. 

348Muhammad Mushthafa al-Zuhayli, al-I’tidal fi al-Tadayyun: Fikran wa Sul kan 
wa Manhajan, hlm. 163. 
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Sikap berlebihan merupakan penyakit yang mematikan dan 
merusak umat-umat beragama sebelum datangnya Islam, bahkan 
merusak banyak kaum muslimin pada zaman dahulu. Begitu juga pada 
zaman modern, sifat melampaui batas akan mengancam masa depan 
umat manusia, terutama kalangan generasi muda. Dalam salah satu 
hadis Nabi saw. ditemukan peringatan nabi kepada umatnya untuk 
tidak bersikap ghuluww dalam beragama. 

ين349ِ وُّ فِي الدِّ
ُ
غُل

ْ
مْ ال

ُ
ك

َ
بْل

َ
 ق

َ
ان

َ
كَ مَنْ ك

َ
هْل

َ
إِنَّهُ أ

َ
ينِ ف وَّ فِي الدِّ

ُ
غُل

ْ
مْ وَال

ُ
يُّهَا النَّاسُ إِيَّاك

َ
يا أ

“Wahai manusia, waspadalah kalian terhadap ghuluww (melampaui batas) 
dalam beragama, karena ghuluww dalam beragama telah membinasakan orang-
orang sebelum kalian.” 

 Ibnu Taimiyah berkata, sabda nabi  (waspadalah 
kalian dari sikap ghuluww dalam beragama) adalah umum mencakup 
segala macam ghuluww, baik dalam akidah (keyakinan) maupun amalan 
(perbuatan). Nabi saw. menjelaskan bahwa hal yang membinasakan 
kaum-kaum sebelum kita adalah ghuluww dalam beragama. Hadis ini 
adalah salah satu dalil yang paling gamblang dalam melarang sikap 
ghuluww dalam beragama secara keseluruhan.

Bagaimanapun bentuk ghuluww itu, pasti akan mendatangkan 
kebinasaan bagi umat Islam khususnya, dan kepada seluruh manusia 
pada umumnya. Salah satu bentuk ghuluww yang telah dijelaskan 
sebelumnya adalah mengafirkan saudara Muslim yang tidak berdasar 
kepada alasan syar’i yang sharih. Melontarkan tuduhan kekafiran kepada 
manusia tanpa bukti dari Al-Qur’an dan sunah termasuk perbuatan 
dosa dan menyebabkan berbagai keburukan. Termasuk dalam implikasi 
destruktif dari tuduhan pengkafiran yaitu rekaman berbagai peristiwa 
yang terjadi di sebagian negara berupa penumpahan darah orang yang 
tidak bersalah, pengeboman rumah-rumah, kendaraan-kendaraan, serta 
perampasan fasilitas-fasilitas umum dan khusus, serta pengrusakan 
bangunan-bangunan. Kesemua itu merupakan kejahatan kemanusiaan, 
tidak berasal dari ajaran Islam yang murni, melainkan dari kerusakan 
pemahaman agama yang dialami oleh sebagian pemeluk Islam.

349Ahmad Ibn Hambal Abū Abdillah al-Syaybānī dari Ibnu Abbās, Musnad al-
Imām Ahmad Ibn Hambal, Juz I, Hadis No. 1851 (Mesir: Muassasah al-Qurțubah, 
t. th), hlm. 215, 347. 



Menakar Terminologi Ekstremisme Beragama dalam Neraca Al-Qur’an216

Perbuatan seperti ini sepatutnya dikembalikan kepada pelakunya 
dan tidak boleh dikaitkan dengan agama tertentu. Islam dan kaum 
muslimin yang mengikuti petunjuk Islam, berpegang teguh kepada 
Al-Qur’an dan sunah. Perbuatan tersebut termasuk tindakan kejahatan 
yang bertentangan fitrah manusia itu sendiri. Sehingga nash-nash syariat 
datang untuk mengharamkannya. 

Sikap menghalalkan yang diharamkan (tahlīl), mengharamkan yang 
halal (tahrīm), dan mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan (ijab), 
mengafirkan seseorang atau menghukumi seseorang sebagai kafir 
(takfir), merupakan bagian dari hukum syariat, dan ditetapkan langsung 
oleh Allah Swt. Pengkafiran terhadap seorang Muslim mengakibatkan 
perkara-perkara yang berbahaya, seperti menghalalkan darah dan harta, 
mencegah warisan, batalnya pernikahan, tidak boleh dia mewarisi atau 
diwarisi, tidak boleh disalatkan atau didoakan jika meninggal, serta tidak 
boleh disemayamkan di pemakaman kaum muslimin. Demikian juga 
akibat-akibat kemurtadan yang lain juga mesti diberlakukan.350 Untuk 
itu, seorang mukmin tidak boleh menghukumi kafir seorang Muslim 
lainnya hanya karena sedikit syubhat (kesamaran).351 Jika pengkafiran 
yang ditujukan kepada individu-individu mengandung bahaya yang besar, 
maka bahayanya jauh lebih besar jika ditujukan kepada pemerintah. Oleh 
karena pengkafiran seperti ini akan membuahkan sikap membangkang 
kepada ūlil amri, pertumpahan darah, pemberontakan senjata, 
menyebarkan kekacauan, dan kerusakan manusia dan negara. Oleh 
karena bahayanya yang sangat besar, maka Islam pun memperingatkan 
untuk menjauh dari hal itu dan mengamanahkan kepada para ulama 
untuk ikut andil dalam menjelaskan masalah besar ini. 

Pengkafiran (takfir) terhadap sesama Muslim merupakan hasil dari 
perpecahan yang melahirkan asabiyyah dan permusuhan di kalangan 
kaum muslimin. Al-Qur’an tidak membenarkan perpecahan kepada 
beberapa golongan yang kemudian melahirkan fanatisme buta karena 

350Yusuf al-Qardhawi, Zahirat al-Guluww fi al-Takfir, Cet. III (Kairo: Maktabah 
Wahbah, 1990), hlm. 29–30. 

351Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam menyikapi syubhat. Pendapat-
pendapat tersebut bermuara pada satu titik simpul bahwa syubhat itu berada di 
antara halal dan haram sehingga wajib diketahui dan berhati-hati terhadap syubhat 
adalah sikap yang lebih utama. Selanjutnya lihat al-Harits Ibnu Asad al-Mahāsibi, 
al-Makasib: al-Warā’ wa al-Syubhāt wa Bayānu Mabāhahā wa Mahzharuhā (Iskandariyah: 
Dar Ibnu khaldun, t.th), hlm. 50–53. 
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masing-masing golongan mengikuti tokoh dan pemimpinnya dan 
mengabaikan inti ajaran yang sebenarnya (QS Al-An’am [6]: 159–160). 
Hal ini tentu akan membawa kehancuran tatanan kehidupan umat 
manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, perpecahan seperti ini 
diungkapkan Al-Qur’an berakibat kepada munculnya kezaliman di 
antara penganut agama sehingga dikategorikan sebagai bagian dari 
ekstremisme beragama. 

Gejala sikap dan perilaku ekstrem dalam beragama dalam bentuk 
apa pun akan mengancam sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat. 
Sikap isrāf dalam hal ekonomi, baik dalam bentuk menghambur-
hamburkan harta maupun dalam bentuk menahan harta yang 
semestinya dinikmati orang lain, dipastikan akan menimbulkan 
penyesalan dan pada puncaknya mengakibatkan kehinaan kepada 
pelakunya (QS Al-Isra’ [17]: 29). Allah Swt. memerintahkan hamba-Nya 
untuk bersikap sederhana dan berperilaku yang seimbang, termasuk 
dalam hal ekonomi sebagaimana dalam QS Al-Furqan [25]: 67. Di 
berbagai tempat dalam Al-Qur’an, dipaparkan nilai-nilai luhur dari 
sikap pertengahan antara dua ekstrem. Keberanian adalah kebajikan 
yang berada di antara sifat ceroboh dan sifat pengecut. Kedermawanan 
adalah pertengahan antara pemborosan dan kekikiran. Meskipun ayat di 
atas terkesan memerintahkan sikap kedermawanan individual, namun 
mengabaikan hal ini akan berdampak besar pada stabilitas kehidupan 
sosial masyarakat. Oleh karena hal ini akan menimbulkan kesenjangan 
ekonomi yang sangat signifikan antara anggota masyarakat yang kaya 
dan yang miskin. Hal ini pada gilirannya akan menimbulkan gejolak 
sosial yang tidak terkendali, di mana orang-orang miskin memiliki 
kecemburuan kepada orang-orang kaya yang dapat memicu berbagai aksi 
kejahatan di satu sisi, sementara di sisi lain orang-orang kaya merasa 
tidak aman akan kemungkinan kebejatan yang dipelopori orang-orang 
miskin. 

Dalam konteks yang lebih makro, di mana institusi negara sebagai 
pelaku isrāf (menghambur-hamburkan) dan iqtār (tidak menciptakan 
kesejahteraan masyarakat), akan membawa kepada situasi kekacauan 
yang luar biasa dan mengundang intervensi negara lain yang pada 
lahirnya membantu pemulihan ekonomi suatu bangsa, tetapi 
sesungguhnya keterlibatan mereka semakin memperparah situasi 
ekonomi bangsa karena bantuan ekonomi yang diberikan disertai dengan 
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syarat-syarat politik tertentu yang membuat bangsa yang bersangkutan 
semakin tidak berdaya di masa sekarang dan akan datang. Melalui 
para penguasa sebagai agen politik dalam negeri, para imperialis 
memaksakan tatanan ekonomi yang tidak adil yang mengakibatkan 
masyarakat terpisah menjadi dua kelompok, penindas dan tertindas.352

Carut-marutnya ekonomi suatu masyarakat atau suatu bangsa akan 
sangat mudah memancing masuknya ideologi-ideologi ekstrem, baik 
itu berbasis agama maupun non-agama. Masyarakat yang miskin akan 
sangat rentan terhadap pemikiran dan keyakinan yang baru karena hal 
ini dapat memberikan justifikasi ketenangan batin dari kemiskinan 
yang menjerat mereka. Doktrin memunculkan tindakan-tindakan 
revolusioner dengan jalan pintas dan melalui aksi-aksi kekerasan 
menjadi pilihan yang tidak ditawar lagi. Akibat langsung dari situasi ini, 
masyarakat akan kehilangan rasa aman dan nyaman karena senantiasa 
dihantui aksi-aksi kekerasan yang setiap saat mengancam dan dapat 
menimpa mereka dan keluarga mereka. Pengrusakan fasilitas publik dan 
perusakan fasilitas rumah ibadah terjadi di mana-mana. Pembunuhan 
jiwa-jiwa yang tidak bersalah secara masif menjadi pemandangan 
yang sangat mengerikan dan melampaui batas nilai-nilai kemanusiaan 
universal. Teror semacam ini boleh jadi dilakukan oleh mereka yang 
militant dalam agamanya, atau boleh jadi mereka hanya eksekutor di 
lapangan, sedang pengatur di belakangnya adalah mereka yang memang 
senang terhadap kekacauan dan kerusakan. Siapa pun pelakunya dan 
apa pun motifnya, dalam pandangan Al-Qur’an mereka dimasukkan 
kepada golongan orang yang melampaui batas karena senang melakukan 
kerusakan di bumi sehingga karakter perusak telah menjadi bagian dari 
budaya dan kepribadiannya sebagaimana QS Al-A’raf [7]: 86. 

Ayat di atas merupakan rangkaian ayat-ayat yang menjelaskan 
tentang pelanggaran yang melampaui batas yang dilakukan umat-umat 
terdahulu serta kerusakan yang diakibatkannya. Di antaranya berlaku 
curang dalam timbangan dan melakukan perampokan, terutama kepada 
para pendatang yang memasuki wilayah mereka. Mereka suka menakuti-
nakuti orang beriman yang mengikuti ajaran rasul yang diutus kepada 
mereka dengan cara menghalang-halangi mereka dari jalan menuju 
kebenaran Allah. Mereka senantiasa menebar fitnah dan teror akidah 

352Imam Khomeini, Sistem Pemerintahan Islam (t.t: Pustaka Zahra, t. th), hlm. 40. 
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kepada para pengikut risalah rasul-rasul karena berambisi membelokkan 
jalan lurus orang-orang beriman kepada jalan bengkok yang mereka 
lewati. Metode pengaburan akidah yang mereka tempuh tidak lain 
kecuali mengikuti metode setan yang telah bersumpah membelokkan 
jalan lurus orang beriman (QS Al-A’raf [7]: 16).353 Kepada mereka ini, 
Allah Swt. menjanjikan hukuman sebagaimana telah menimpa umat-
umat terdahulu. 

Selanjutnya, bentuk ekstremitas yang lain adalah eksploitasi 
seksualitas. Zina adalah penyimpangan perilaku seks, seks yang 
seharusnya dilakukan secara halal sesuai perintah Tuhan, disimpangkan 
dengan cara haram di mana titik klimaksnya berada pada praktik 
homoseksual, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi 
Luth a.s. Perbuatan yang bertentangan dengan kodrat manusia dianggap 
sebagai perbuatan yang bertentangan dengan sunnatullah. Hal ini 
berarti seksualitas sejenis, baik homoseksual maupun lesbianisme, 
bertentangan dengan prinsip kewajaran atau prinsip keseimbangan alam 
yang pada gilirannya akan menimbulkan kerusakan dan kehancuran 
peradaban manusia.354 Perilaku homoseksual dianggap sebagai perilaku 

353Al-Imam Abu al-Qāsim Jārullah Mahmūd bin ‘Umar Ibn Muhammad al-
Zamakhsyarī, selanjutnya disebut al-Zamakhsyarī (476–538 H), Tafsir al-Kasysyāf, 
Jilid II, Cet. I (Beirut-Lebanon: al-Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995 M), hlm. 
122–124. 

354Kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan seksual yang menyimpang, 
khususnya penyimpangan homoseksual tidak hanya berdampak pada 
ketidakseimbangan kesehatan fisik, tetapi juga berakibat buruk terhadap 
perkembangan kejiwaan seseorang. Oleh karena itu, perbuatan yang menyimpang ini 
tidak hanya merusak individu pelakunya, tetapi juga merusak orang lain, sehingga 
sangat berdampak terhadap keselamatan masa depan masyarakat luas. Dalam konteks 
kejiwaan, homoseksual menjadikan pelakunya kehilangan kecenderungan kepada 
lawan jenis, atau kepada wanita mana pun. Kecenderungannya kepada sesama jenis 
mengarahkan pikirannya kepada hal-hal yang kotor terkait dengan reproduksi. Selain 
itu, perbuatan homoseksual dapat melemahkan mental dan menimbulkan berbagai 
penyakit kejiwaan. Misalnya, cenderung bersifat bengis terhadap orang lain dan 
senang mendapatkan kesenangan akibat menyakiti orang lain, cenderung menyerang 
anak-anak kecil. Dengan kejahatan yang dilakukannya, masyarakat menjadi tertekan. 
Kesemua hal ini mereka lakukan karena mereka tidak mampu lagi mengendalikan 
diri sendiri. Adapun secara medis, perbuatan homoseksual dapat mengakibatkan 
lemahnya kecerdasan otak. Hal ini terjadi karena pelakunya mengalami kehilangan 
keseimbangan akal yang diakibatkan oleh sedikitnya getah endokrin dalam tubuh 
yang dihasilkan oleh kelenjar gondok dan kelenjar lain secara keseluruhan. Selain itu, 
juga berakibat pada kerapuhan dan rusaknya tulang-tulang penyangga tubuh yang 
dapat memengaruhi kelenjar-kelenjar dalam tubuh. Hal ini kemudian menyebabkan 
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seksualitas yang tidak normal karena melanggar norma-norma 
moral kemanusiaan. Sebagai lawannya, perilaku seksual yang normal 
digambarkan sebagai hubungan dengan lawan jenis atau disebut 
dengan heteroseksual. Kewajaran dan keseimbangan dalam hubungan 
heteroseksual didasarkan pada sebuah filosofi penciptaan manusia yaitu 
diciptakan dengan jenis laki-laki dan perempuan agar dapat berpasangan 
dan berketurunan dengan wajar dan sah. Dari keberpasangan makhluk 
tercipta kerja sama yang dapat menjamin kesinambungan hidup. 
Masing-masing entitas yang berpasangan memiliki keistimewaan dan 
kekurangannya sendiri-sendiri sehingga keberpasangan itu menciptakan 
kesempurnaan (QS Az-Zariyāt [51]: 49).355

Perilaku homoseks (liwath) ditentang agama karena menyimpang 
dari fitrah manusia. Itulah sebabnya Tuhan menghukum kaum 
sodom dan gomorah. Mereka dibinasakan, diazab, dan disengsarakan 
dengan bencana terutama gempa bumi disebabkan karena perilaku 
penyimpangan seks yang mereka lakukan, terutama hubungan seks 
sesama jenis. Kaum-kaum terdahulu, kaum Luth dan kaum Nuh a.s. 
dan sebagainya diluluhlantakkan dengan gempa bumi super dahsyat,  
tempat tinggal mereka dijungkirbalikkan sedemikian rupa sebagaimana 
firman Allah Swt. dalam QS Al-Qamar [54]: 33–36, QS Al-A’raf [7]: 
84, QS Hud [11]: 82.

Dari beberapa firman Allah di atas dipahami bahwa betapa 
hancurnya kaum Nabi Luth a.s. disebabkan oleh perbuatan seks sejenis 
yang mereka lakukan. Kehancuran yang sama juga tidak mustahil akan 
menimpa umat Islam di zaman sekarang, jika seandainya penyimpangan 
seks sejenis ini tidak diberantas. Penyimpangan seksual seperti ini 
bermula dari pergaulan bebas yang dilarang oleh Islam yang dilandasi 
oleh paradigma hidup hedonisme dan permisivisme. Oleh karena itu, 
perlu disosialisasikan kepada generasi muda bahwa zina adalah cara 
pemuasan nafsu biologis yang paling buruk, keji, dan kotor (QS Al-Isra’ 
[17]: 32), zina adalah dosa besar yang wajib dijauhi sejauh-jauhnya 
(QS Al-Furqan [25]: 78), pelaku zina adalah orang yang tercela dan 

pelakunya kehilangan daya kreativitas dan produktivitas. Di samping itu, perilaku 
homoseksual mengakibatkan tidak adanya kepuasan seksual karena aktivitas seksual 
yang dilakoni tidak melibatkan secara maksimal sel-sel saraf secara keseluruhan.

355M. Quraish Shihab, Dia di mana-mana: Tangan Tuhan di Balik Setiap Fenomena, 
Cet. IV (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 162–165. 
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orang yang rugi (QS Al-Mu’minun [23]: 1–7). Demikianlah zina adalah 
perbuatan yang melampaui batas atau bagian dari tindakan ekstrem 
umat manusia (QS Al-Ma’arij [70]: 31).

Uraian berbagai sikap dan perilaku melampaui batas di atas, 
dipastikan menciptakan kerusakan sebagaimana telah diperingatkan 
Al-Qur’an dalam QS Asy-Syu’arā’ [26]: 151–152. Ayat ini terkait dengan 
perbuatan kaum Tsamud, kaum Nabi Saleh a.s. sikap dan perilaku 
mereka sudah melampaui batas, bahkan pelampauan batas itu telah 
berkali-kali mereka lakukan dengan bentuk perilaku pelanggaran yang 
beraneka macam. Puncak sikap dan perilaku mereka yang melampaui 
batas adalah merusak fitrah kesucian manusia dengan tidak memelihara 
tauhid yang dianugerahkan Allah kepada setiap manusia. Kerusakan 
akidah mereka kemudian disusul sikap dan perilaku yang enggan 
menerima kebenaran dan perjuangan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai 
akibatnya, mereka menganggap kejahatan sebagai hal yang biasa 
bahkan menjadikannya kebiasaan atau tradisi, misalnya perbuatan 
pembunuhan, perampokan, pengurangan takaran dan timbangan, 
berfoya-foya, pemborosan, mengganggu kelestarian lingkungan dan 
lain-lain.

Itulah sebabnya dalam ayat di atas, mereka digelari al-musrifīn 
yakni mereka yang sangat mantap melampaui batas dalam sikap dan 
perilakunya. Menurut Ibnu Asyur, al-musrifīn yang dimaksud ayat di 
atas adalah para pemimpin dan orang-orang terhormat dari kalangan 
mereka yang karena kebodohan dan kelalaiannya mereka menetap 
dalam kesesatan dengan melakukan dan mendorong untuk menyembah 
berhala sapi. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa al-isrāf dalam konteks 
ini adalah melampaui batas dalam kekufuran dan menghambur-
hamburkan kekayaan. Kemantapan ini ditegaskan lagi dalam kata 
yufsidūna. Al-isrāf membawa kepada al-fasād.356 

Kata yufsidūna ditampilkan dalam bentuk kata kerja mu«āri’ 
(masa kini dan akan datang) untuk mengisyaratkan kesinambungan 
pengrusakan. Perusakan yang dimaksud adalah aktivitas atau perbuatan 
yang dapat menghilangkan fungsi dan manfaat sesuatu yang bernilai, 
baik sebahagian maupun keseluruhannya. Sementara gelar perusak 
hanya ditujukan kepada seseorang yang telah berulang-ulang melakukan 

356Muhammad al-Thahir Ibn Asyu r, al-Tahrir wa al-Tanwir, Jilid IX, hlm. 176. 
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pengrusakan sehingga hal itu membudaya pada kepribadiannya. Sebab 
itu, mereka tidak hanya melakukan pengrusakan, tetapi juga tidak 
pernah melakukan kebaikan, apalagi melakukan perbaikan sebagaimana 
ditunjuk oleh frasa la yu¡lihūn357 dalam ayat di atas.

Sebagai akibat dari perbuatan isrāf dan ifsād yang mereka lakukan, 
Allah menimpakan siksa kepada mereka (QS Asy-Syu’ara’ [26]: 
159). Pengungkapan kisah tentang pelanggaran kaum Nabi Saleh a.s. 
(kaum Tsamud), kaum Nabi Luth a.s., kaum Nabi Syu’aib a.s. (kaum 
Madyan dan penduduk Aikah), dipaparkan dalam Al-Qur’an secara 
berurut,358 karena ketiganya mengalami siksa yang serupa yaitu gempa 
bumi, api dan suara yang menggelegar. Suara yang menggelegar dapat 
menggoncangkan dan menimbulkan gempa, begitu pun juga api yang 

357Sebagai lawan kata dari fasād (yufsidūna), shalāh (la yushlihūn) sering kali 
dimunculkan dalam Al-Qur’an secara bersamaan dan berdampingan dalam satu 
ayat. Hal ini mengisyaratkan bahwa perbuatan merusak bertingkat-tingkat dan 
memiliki derajat yang berbeda-beda. Demikian juga halnya dengan perbuatan 
menciptakan kebaikan dan perbaikan. Tingkatan pertama, mempertahankan 
kebaikan sesuatu yang sebelumnya memang sudah baik. Tingkatan kedua, 
memperbaiki sesuatu yang pada awalnya rusak kemudian menjadikannya sesuatu 
yang baik. Tingkatan ketiga, memperbaiki sesuatu yang awalnya memang baik, 
kemudian rusak, kemudian menambahkan nilai kebaikan yang lain kepadanya. 
Tingkatan pertama diungkapkan Al-Qur’an dengan term shalāh (fi’il lazim/
intransitive), dan tingkatan kedua dan ketiga diungkapkan Al-Qur’an dengan term 
ishlāh (fi’il muta’addi/transitive). Dalam kaitannya dengan ayat di atas, maka yang 
dimaksudkan sebagai perbuatan ifsad adalah membuat kerusakan dan membiarkan 
sesuatu yang rusak menjadi rusak. Dengan kata lain, mereka sama sekali tidak 
melakukan sesuatu di permukaan bumi kecuali perusakan. Demikian Thahir Ibn 
‘Asy r mengomentari. Lihat Muhammad al-Thahir Ibn ‘Asy ur, al-Tahrir wa al-Tanwir, 
Jilid IX, hlm. 176.

358Kisah sikap dan perilaku ketiga kaum tersebut secara berurutan disebut 
dalam tiga surah. Kisah kaum Tsamud dipaparkan dalam QS Hud [11]: 61–68. 
Kisah kaum Luth a.s. dipaparkan dalam QS Hud [11]: 69–83. Sementara kisah 
kaum Madyan dipaparkan dalam QS Hud [11]: 84–95. Begitu pun juga dalam Surah 
Asy-Syu’ara’, pemaparannya diurut seperti dalam Surah Hud. Kisah kaum Tsamud 
dipaparkan dalam QS Asy-Syu’ara’ [26]: 141–159. Kisah kaum Luth a.s. dipaparkan 
dalam QS Asy-Syu’ara’ [26]: 160–175. Sementara kisah kaum Madyan dipaparkan 
dalam QS Asy-Syu’ara’ [26]: 176–191. Berbeda dengan urutan pemaparan kisah-
kisah mereka dalam kedua surah di atas yang dimulai dari Tsamud, lalu kaum Nabi 
Luth a.s., lalu kaum Madyan, dalam Surah Al-Hijr, susunannya dimulai dengan 
pemaparan kisah Luth (QS Al-Hijr [15]: 57–74), lalu kisah Aikah (kaum Nabi 
Syu’aib) dalam QS Al-Hijr [15]: 78–79, disusul dengan kisah Tsamud dalam QS 
Al-Hijr [15]: 80–84. Pengurutan kisah kaum tersebut menegaskan bahwa hukuman 
dan siksaan yang ditimpakan kepada mereka sama, dari sisi jenis dan kualitasnya.
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bersumber dari langit menimbulkan kegoncangan dan melahirkan suara 
yang menggelegar (QS Al-Hijr [15]: 81–84). Peristiwa ini terjadinya 
di waktu pagi (mushbihīna) mengisyaratkan bahwa bencana yang 
menimpa ketiga kaum tersebut terjadi di waktu pagi, yakni sewaktu 
mereka bertebaran di luar rumah-rumah mereka. Demikian penafsiran 
Ibn Asyur.359 Siksaan ini tidak mungkin dapat menolong mereka dari 
kehancuran dan kebinasaan sebagaimana yang terus-menerus mereka 
upayakan sebelumnya dengan membangun rumah-rumah yang bahan 
dasarnya dari batu dan letaknya di wilayah pegunungan agar mereka bisa 
hidup aman dan terhindar dari gangguan yang tidak mereka harapkan 
(QS Al-Hijr [15]: 82–84).

B. Wasathiyyah atau Keseimbangan: Solusi Pencegahan 
Ekstremisme Keberagamaan 

Merupakan sebuah kehormatan bagi umat Islam, karena Allah telah 
mendeklarasikan bahwa umat ini Allah hadirkan sebagai umatan 
wasathan (umat pertengahan), umat moderat, umat yang adil dan 
pertengahan. Umat yang anti terhadap semua sikap ekstremisme dan 
tindakan yang melampaui batas. Umat yang mampu menjadikan sikap 
pertengahan sebagai pilihan hidup dalam segala lini, dalam cara pikir, 
cara beribadah, cara muamalah, dan sebagainya. Adalah suatu yang 
niscaya bahwa umat ini harus memosisikan diri sebagai umat yang 
menawarkan middle way bagi semua urusan manusia, yakni jalan lurus 
(al-shirath al-mustaqīm) yang jauh dari ekstremisme itu.360 

359Muhammad al-Thahir Ibn Asyu r, al-Tahrir wa al-Tanwir, Jilid VII (Tunis: 
al-Dar al-Tauliyyah li al-Nasyr, 1984), hlm. 73. Penafsiran Ibnu ‘Asyur dalam hal 
ini merupakan hal yang wajar karena waktu pagi merupakan waktu bagi setiap 
orang mengumpulkan energi baru yang positif untuk melakukan kreativitas 
dan produktivitas demi kesejahteraan hidup jangka pendek dan jangka panjang. 
Energi positif di pagi hari demikian terasa karena di pagi hari orang merasakan 
ketenteraman, kesejukan, kejernihan karena segala rasa penat dan lelah telah 
dilewatkan setelah melakukan istirahat di malam hari. Di pagi hari, orang 
memperbaiki kondisi jiwa, pikiran, dan fisik untuk mempersiapkan aktivitas 
selama seharian penuh. Dengan kata lain, waktu pagi memiliki hubungan yang 
erat dengan kesuksesan dan produktivitas. 

360Samson Rahman, “Moderasi Islam Rahmat Bagi Semesta” dalam Achmad 
Satori Ismail, dkk., Islam Moderat: Menebar Islam Rahmatan Lil ‘Alamin, Cet. II (Jakarta: 
Pustaka IKADI, 2012), hlm. 7. 
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Islam adalah agama terakhir dan jalan menuju kebahagiaan sejati. 
Ajaran-ajaran konstruktif dan sempurna agama ini bermanfaat untuk 
semua manusia. Salah satu kriteria jelas agama Islam adalah mendorong 
manusia untuk berbuat adil dalam kehidupan ini. Keadilan dipahami 
sebagai jalan tengah dalam segala urusan, yang tidak terjebak pada 
ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Metode itu juga didukung oleh logika 
dan hati nurani manusia. Manusia berakal dan berhati nurani senantiasa 
menghindari sikap berlebihan dalam kehidupan. Namun, manusia 
yang tak menggunakan akalnya dengan baik, akan terjebak pada sikap 
kejumudan dan ekstremisme. 

Keseimbangan dapat disaksikan di alam semesta ini, karena 
Allah Swt. menciptakan alam semesta berdasarkan keseimbangan. 
Keseimbangan ini terjadi pada setiap level realitas, fisik, dan spiritual. 
Semua tatanan galaksi di alam semesta ini mencerminkan keseimbangan 
ciptaan Allah Swt. Tubuh yang sehat memiliki keseimbangan unsur-unsur 
rohani, jiwa, dan badan. Memberikan segala sesuatu sesuai dengan hak 
dan tujuan penciptaannya berarti telah merealisasikan keseimbangan, 
karena itu ia dikatakan hidup dalam keadilan (QS Al-An’am [6]: 152, 
QS Al-Hadid [57]: 25). Umat Muslim senantiasa diperingatkan tentang 
keadilan dalam timbangan karena mereka akan menghadapi timbangan di 
depan hakim yang memiliki keadilan tak terhingga dan keputusan paling 
sempurna walaupun kasih sayang-Nya juga tidak terbatas.361 Timbangan 
ditegaskan sebagai simbol gagasan Islam tentang keseimbangan dan 
keadilan sebagaimana disebutkan dalam QS Ar-Rahman [55]: 7–8.

Kata  dalam ayat di atas dipahami dalam arti keadilan 
sebagaimana dikemukakan Ibnu ‘Asyur, yakni menempatkan sesuatu 
pada tempatnya atau keadilan dalam makna keseimbangan. Keadilan 
(timbangan) dalam konteks ini disandingkan dengan langit sebagai isyarat 
akan pentingnya keadilan karena diarahkan ke arah alam yang paling 
tinggi, sebagai simbol alam kebenaran dan keutamaan.362 Sebagaimana 
Allah Swt. menciptakan dunia ini berdasarkan keseimbangan, ajaran 
Islam pun berlandaskan keseimbangan dan keadilan. Bahkan akal dan 

361Seyyed Hossein Nasr, The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity, terj.
Nurasiah Fakih Sutan Harahap dengan judul Pesan-Pesan Universal Islam untuk 
Kemanusiaan, Cet. I (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 293–294.

362Muhammad al-Thahir Ibn ‘Asy ur, al-Tahrīr wa al-Tanwīr, Jilid XIII, hlm. 
237–238.



Bab 5 ---  Dampak dan Solusi Pencegahan Ekstremisme 225

hati nurani manusia diciptakan Allah Swt. selaras dengan ajaran-ajaran 
agama. Di sana didapatkan spirit keseimbangan. Untuk itu, tidak ada 
jalan bersikap ekstrem kanan atau ekstrem kiri. 

Adapun  memberikan petunjuk bahwa fungsi 
adanya timbangan untuk dijadikan sebagai neraca agar seseorang dalam 
melakoni aktivitas kehidupan tidak melampaui batas, baik pelampauan 
batas itu terkait dengan orang lain, maupun terkait dengan dirinya 
sendiri. Al-thugyān menurut Ibnu ‘Asyur adalah melampaui batas 
kebenaran dengan kesengajaan dan penuh kesombongan. Adapun al-
thugyān dalam konteks keadilan adalah sikap meremehkan keadilan 
dengan cara menghilangkan atau melemahkan keadilan. Sementara 
melampaui batas dalam konteks timbangan berarti berlaku curang 
dalam timbangan itu,363 yaitu meminta dipenuhi takaran jika ia dalam 
posisi menerima takaran dan mengurangi takaran jika ia dalam posisi 
memberi takaran (QS Al-Mutaffifin [83]: 2–3).

Rasulullah saw. adalah contoh sikap sempurna dalam prinsip 
keseimbangan dalam agama. Rasulullah saw. sebagai manusia 
sempurna, menjalani kehidupan individu dan sosial secara seimbang, 
baik saat perang maupun damai. Ia juga bersikap adil dalam beribadah 
dan berpolitik. Pada intinya, Rasulullah saw. adalah manusia yang 
seimbang dan tidak terjebak pada sikap ekstrem. Sebagaimana ajaran-
ajaran Islam berlandaskan pada keseimbangan, para pemeluk agama 
ini diwasiatkan menjaga poin penting ini. QS Al-Baqarah [2]: 143 
menegaskan idealitas karakter umat Islam. 

Islam selain mengajak manusia supaya memberi perhatian besar 
pada spiritual dan akhirat, namun juga harus memperhatikan nasib di 
dunia. Dengan ungkapan lain, Islam tidak menafikan kebahagiaan dunia 
dan akhirat.364 Rasulullah saw. mengajarkan umatnya selalu bersikap 
adil dan menjaga keseimbangan. Rasulullah saw. bersabda sebaik-baik 
urusan ada di tengah. Dalam Al-Qur’an, kebahagiaan dunia dan akhirat 
tidaklah bertentangan, sehingga keduanya harus saling mendukung 
sebagaimana dalam Surat Al-Qasas [28]: 77. Ayat ini mengungkapkan 
pentingnya keseimbangan antara orientasi dunia dan orientasi akhirat. 

363Muhammad al-Thahir Ibn Asyu r, al-Tahrir wa al-Tanwir, hlm. 239. 
364Taufik al-Hakīm, al-Islam wa al-Ta’aduliyyah (Kairo: Maktabah al-Adab, 

1983), hlm. 168. 
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Keseimbangan dalam konteks ini tidak menjurus kepada keseimbangan 
kuantitatif sehingga tidak ditentukan oleh seberapa banyak pikiran 
dikonsentrasikan kepada keduanya. Keseimbangan yang dimaksud 
adalah tidak mengejar salah satunya dengan meninggalkan yang lainnya. 
Seorang yang beriman tidak dibenarkan melakukan pendekatan diri 
kepada Allah Swt. dengan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai 
anggota masyarakat, termasuk masyarakat dalam institusi yang terkecil 
yaitu keluarga. Begitu pun sebaliknya, seorang Muslim tidak sepatutnya 
mengonsentrasikan diri dalam melakukan urusan duniawi dengan 
meninggalkan ajaran-ajaran agama yang lain, atau dengan melepaskan 
nilai-nilai ukhrawi dalam setiap aktivitas dunia. Dengan kata lain, umat 
Islam tidak boleh tenggelam dalam materialisme, tetapi juga tidak 
boleh terlalu larut dalam spiritualisme yang sangat dalam sehingga 
melupakan dunia. 

Kecenderungan yang berlebihan kepada salah dimensi kehidupan 
manusia—duniawi atau ukhrawi—merupakan bagian dari wujud 
ekstremisme keberagamaan manusia. Perintah ihsn yang diletakkan 
setelah perintah bersikap dan berperilaku seimbang dalam kedua 
orientasi tersebut, mengindikasikan bahwa makna ihsan dalam ayat ini 
mencakup keseimbangan itu sendiri. Menurut Ibn Asyu r, berbuat ihsan 
dalam segala sesuatu berarti memperlakukannya dengan semestinya atau 
melakukan sesuatu yang memang cocok dan dibutuhkan olehnya. Ihsan 
dalam konteks ayat ini merupakan antitesa dari al-fasad (kerusakan). Hal 
ini berarti bahwa antara ihsan dan al-fasad tidak mungkin dipertemukan, 
sehingga perintah berbuat ihsan disertai larangan berbuat al-fasad.365 Hal 
ini berarti bahwa tidak bersikap seimbang terhadap orientasi duniawi 
dan orientasi ukhrawi merupakan tindakan al-fasad atau bagian dari 
sikap dan perilaku ekstremisme beragama.

Berlebihan mengejar kesenangan duniawi, akan menciptakan 
manusia yang serakah. Tetapi berlebihan mengejar kebahagiaan ukhrawi 
dengan melupakan kebutuhan duniawi akan melahirkan manusia 
yang apatis yang tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan 
sekitar. Rasulullah saw. tidak pernah mengajarkan umatnya hidup 
mengisolasi diri dari kehidupan masyarakat lainnya meskipun hal itu 

365Muhammad al-Thahir Ibn Asyu r, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwsr, Jilid X, hlm. 
178–181. 
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dilakukan dalam rangka lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt. 
Kehidupan dunia adalah tempat mempertahankan nilai-nilai ilahiah 
dan menyebarkannya kepada yang lain sehingga harus diperjuangkan. 
Rasulullah saw. telah mencontohkan kehidupan yang berimbang 
sebagaimana diungkapkan Anas bin Malik berikut ini.

م يفطر
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 عن أنس- رضي الله عنه- قال:كان رسول الله صل

 من الشّهر حتّى نظنّ أن لا يصوم منه، ويصوم حتّى نظنّ أن لا يفطر منه

ا رأيته 366 
ّ
ا رأيته، ولا نائما إل

ّ
يا إل

ّ
يل مصل

ّ
شيئا. وكان لا تشاء أن تراه من الل

“Dari Anas r.a. berkata: Rasulullah saw. berbuka dalam sebulan sehingga kami 
mengira kalau beliau tidak berpuasa dalam bulan itu, beliau juga dalam sebulan 
itu berpuasa sehingga kami menyangka beliau tidak berbuka sesuatu pun di bulan 
itu. Jika engkau ingin melihat Rasulullah saw. salat dalam suatu malam, engkau 
pasti akan melihatnya. Dan jika engkau ingin melihat Rasulullah tidur pada 
malam itu, engkau juga pasti melihatnya.” (HR Bukhari)

Dalam menafsirkan ayat 77 Surah Al-Qasas di atas, Quraish Shihab 
menegaskan beberapa hal terkait dengan pemahaman keseimbangan 
urusan dunia dan urusan akhirat. Pertama, dalam pandangan Islam, 
kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi merupakan satu kesatuan 
yang tak dapat dipisahkan. Apa yang pernah dilakukan di dunia, 
berupa kebaikan dan keburukan, hasilnya akan diperoleh di akhirat. 
Atau sebaliknya, apa pun yang didapatkan di akhirat nanti merupakan 
hasil dari amal perbuatan di dunia. Kedua, ayat di atas menegaskan 
pentingnya mengorientasikan pandangan kepada kehidupan akhirat 
sebagai tujuan dan memosisikan dunia sebagai sarana mencapai tujuan. 
Hal ini berarti semakin banyak yang diperoleh di dunia dengan cara yang 
disyariatkan, maka semakin besar peluang memiliki kenikmatan dan 
kebahagiaan kehidupan akhirat. Ketiga, redaksi perintah mencari sesuatu 
dari karunia dalam hubungannya dengan persiapan akhirat di satu sisi, 
dan redaksi larangan melupakan hal dibutuhkan dalam hubungannya 

366HR Bukhāri, Al-Jāmi al-Shahīh al-Mukhtashar, Juz 1, Hadis No. 1090, hlm. 
383. Lihat penjelasan hadis pada Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Hajar Abū Fadhl al-Asqallānī 
al-Syafi’ī, Fath al-Bāri’ Syarh Shahīh al-Bukhārī, Juz III (Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.th), 
hlm. 22.
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dengan kehidupan dunia di sisi lain, mengisyaratkan adanya perbedaan 
kualitas dan substansi orientasi yang ada pada keduanya. Dengan kata 
lain, redaksi perintah (aktif) menegaskan kesungguhan dan upaya 
maksimal dalam mendapatkan kebahagiaan akhirat, dan redaksi 
larangan (pasif) mengesankan usaha duniawi bukan sebagai tujuan 
hidup, melainkan sebagai sarana mencapai tujuan ukhrawi.367 Terdapat 
banyak ayat dalam Al-Qur’an yang menempatkan kehidupan akhirat 
sebagai tujuan, dengan menjadikan dunia sebagai sarana menuju 
tujuan itu, di antaranya QS At-Taubah [9]: 38 dan QS Ad-Duha [93]: 
4. Salah satu contoh prinsip keseimbangan Al-Qur’an dapat dipahami 
dari ajaran pernikahan. Di masa lalu, hubungan seks antara laki-laki 
dan perempuan di Barat disikapi secara ekstrem kiri. Para penguasa 
gereja menilai hubungan seks antara laki-laki dan perempuan sebagai 
hal yang tabu. Untuk itu, para pendeta tidak diperbolehkan menikah. 
Sebaliknya, dewasa ini, hubungan seks bebas di Barat menimbulkan 
kekhawatiran luar biasa bagi para cendekiawan dan pemikir. Di tengah 
dua kecenderungan ekstrem tersebut Islam mengajukan pandangan 
netral dalam hal ini. Islam menilai hubungan seks sebagai naluri alam 
pada diri manusia yang sangat dibutuhkan untuk menyambung generasi 
selanjutnya. Namun, hubungan ini harus dikontrol dan diatur dalam 
bentuk pernikahan, sehingga tidak menimbulkan kerusakan di tengah 
masyarakat. Berlandaskan hal ini, Rasulullah saw. menyebut pernikahan 
sebagai sunah Rasulullah saw. dan senantiasa mendorong umatnya 
untuk menikah sehingga tidak berimbas negatif pada tatanan sosial.

Islam merealisasikan karakter keseimbangan dalam potensi manusia 
yang beraneka macam dengan mengarahkan berbagai kecenderungan 
manusia ke hal-hal yang positif, dengan memenuhi kebutuhan individu 
dan masyarakat. Ajaran keseimbangan ini juga dapat dilihat dari aturan 
Islam tentang hubungan negara dan warganya dengan menetapkan 
keseimbangan antara kewajiban dan hak-haknya.368 Dengan aturan-
aturan ini, Islam meminimalisir dan mencegah terjadinya kezaliman, 
kesewenang-wenangan, kerusakan, dan kekacauan dalam kehidupan 
manusia.

367M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, 
Vol. 10, Cet. VI (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 408–409.

368Muhammad Mushtafa al-Zuhayli, al-I’tidal fi al-Tadayyun: Fikran wa Sul kan 
wa Manhajan, hlm. 305–310. 
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Persoalan lain yang menampakkan keutamaan prinsip keseimbangan 
dalam kehidupan manusia adalah terkait dengan pembunuhan, baik 
dalam konteks pelaksanaan qishash maupun dalam konteks perang 
dalam rangka membela kemuliaan Islam dan umatnya. Dalam Al-Qur’an 
disebutkan bahwa semua agama samawi mengajak perdamaian dan 
kemufakatan pada sisi-sisi yang sama. Meski demikian, Islam tidak 
dapat menerima kezaliman dan penindasan dan mengajak umatnya 
untuk menghadapi segala bentuk penindasan dan kezaliman. Kalaupun 
harus berperang, Islam pun menentukan batasan-batasan sehingga 
dapat menekan perluasan konfrontasi. Dengan demikian, Islam tetap 
menghendaki keseimbangan dan netralitas meski dalam keadaan perang 
sebagaimana dalam QS Al-Baqarah [2]: 194. 

Al-Qur’an di beberapa tempat menganjurkan sikap moderat sebagai 
lawan dari sikap ekstrem. Moderasi dalam hal ini berlaku dalam segala 
hal, baik dalam hal konsep, akidah, ibadah, perilaku, hubungan dengan 
sesama manusia maupun dalam perundang-undangan.369 Bahkan sikap 
tengah (moderat) merupakan salah satu ciri khas Islam yang dengan 
sikap ini umat Islam dibedakan dari umat-umat yang lain. Dengan 
karakter moderasinya, umat Islam akan menjadi saksi di dunia dan 
akhirat atas setiap kecenderungan manusia, ke kanan atau ke kiri, 
dengan garis tengah yang lurus (QS Al-Baqarah [2]: 143). 

Sebagai solusi alternatif dalam mengembalikan ajaran Islam pada 
manhaj-nya yang lurus, perlu adanya penyegaran pemahaman tentang 
Islam yang tidak parsial dan tidak berlebihan. Terkait dengan hal 
ini, konsep al-tasamuh370 (toleran), al-tawasuth (moderat), al-tawazun 

369Yusuf Qar«awi (l. 1926 M), al-Shahwah al-Islāmiyyah Bayn al-Juhūd wa al-
Ta¯arruf, Cet. I (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), hlm. 23.

370Menurut Tarmizi Taher, ada beberapa faktor yang menjadi ancaman bagi 
tercapainya toleransi, terutama toleransi antarumat agama, yaitu pertama, sikap 
agresif para pemeluk agama dalam mendakwahkan agamanya. Kedua, adanya 
organisasi keagamaan yang cenderung berorientasi pada peningkatan jumlah 
anggota secara kuantitatif ketimbang melakukan perbaikan kualitas keimanan 
para pemeluknya. Ketiga, disparitas ekonomi antar-para penganut agama yang 
berbeda. Dalam masyarakat Indonesia yang plural, diperlukan strategi dakwah 
tersendiri untuk menghindari konflik horizontal yang mengatasnamakan agama. 
Di antara strategi itu, pertama, para pegiat dakwah harus menyadari heteroginitas 
sasaran dakwah yang dihadapinya. Keragaman audiens sasaran dakwah menuntut 
metode dan materi serta strategi dakwah yang beragam pula sesuai kebutuhan 
mereka. Dalam konteks Islam, nabi melalui hadisnya menganjurkan pada kita 
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(seimbang), dan al-i’tidal (lurus), al-istiqamah (konsisten di jalan yang 
lurus) perlu dikembangkan secara proporsional untuk menghadang arus 
ekstremisme yang melanda umat Islam. Oleh karena tasamuh (toleran) 
saja tanpa akidah yang kuat akan melahirkan liberalisasi pemahaman 
agama, namun akidah tanpa tasamuh akan melahirkan eksklusivisme 
ataupun ekstremisme (ghuluww). Dengan berpijak pada empat konsep 
tersebut, diharapkan Islam akan mampu merefleksikan dirinya sebagai 
agama rahmatan lil ‘alam³n, baik bagi umat Islam itu sendiri maupun 
untuk seluruh makhluk. 

Keseimbangan atau sikap tengah dalam Islam merupakan karakter 
dasar Islam yang dengannya Islam diterima oleh akal manusia dan sesuai 
dengan fitrah kemanusiaan dan juga dikuatkan dengan kenyataan sosial 
manusia. Islam tidak hanya menuntut keberimanan kepada hal-hal gaib, 
termasuk kepada kenyataan alam semesta yang tidak terjangkau akal 
pikiran manusia modern, namun Islam juga mengajarkan bagaimana 
manusia berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan sesama 
manusia, dan berhubungan dengan dirinya sendiri. Bersamaan dengan 
itu, Islam membawa aturan-aturan dengan karakter keadilan dan 
keseimbangan, yakni keseimbangan roh, jasad, dan akal, keseimbangan 
kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana tergambar dalam 
QS Al-Qa¡a¡ [28]: 77 dan QS Al-Baqarah [2]: 201. Demikian juga, 
keseimbangan orientasi kehidupan dunia dan akhirat telah dipraktikkan 
dan diwariskan oleh Rasulullah saw. Dalam sabdanya, “Bukanlah yang 
terbaik di antara kalian yang meninggalkan akhiratnya karena dunia, dan 
bukan juga yang terbaik di antara kalian yang meninggalkan dunianya karena 
akhiratnya.”

untuk memberi nasihat, informasi kepada orang lain sesuai tingkat kemampuan 
kognisinya (‘uq lihim). Kedua, dakwah dilakukan dengan menafikan unsur-unsur 
kebencian. Esensi dakwah mesti melibatkan dialog bermakna yang penuh 
kebijaksanaan, perhatian, kesabaran, dan kasih sayang. Ketiga, dakwah hendaknya 
dilakukan secara persuasif, jauh dari sikap memaksa. Keempat, adalah menenggang 
perbedaan dan menjauhi sikap ekstremisme dalam beragama. Prinsip Islam dalam 
beragama adalah sikap jalan tengah, moderat (umatan wasa¯an). Sejumlah ayat 
Al-Qur’an dan hadis secara tegas menganjurkan umat Islam untuk mengambil 
jalan tengah, menjauhi ekstremisme, menghindari kekakuan atau kerigidan dalam 
beragama. Lihat Tim Sindikasi Media CMM, Menata Kembali Aktivitas Dakwah 
Agama, http://www.redaksi-a-hariansumutpos.com-iklan-a-hariansumutpos.com 
25 September 2009.
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Selanjutnya, sikap melampaui batas atau sikap ekstrem dalam 
beragama dianggap sebagai lawan dari sikap istiqamah ( ) 
sebagaimana dalam QS Hud [11]: 112.

Dalam Tafsir al-Mishbah371 ditemukan penafsiran ayat ini bahwa  
terambil dari kata  yang berarti mantap, terlaksana, berkonsentrasi, 
serta konsisten. Istaqim adalah perintah untuk menegakkan sesuatu 
sehingga ia menjadi sempurna, dan semua yang diharapkan darinya 
terwujud dalam bentuk yang sesempurna mungkin, tidak disentuh oleh 
kekurangan atau keburukan dan kesalahan. Ayat ini memerintahkan 
Nabi Muhammad saw. untuk konsisten melaksanakan dan menegakkan 
tuntunan wahyu Ilahi sebaik mungkin yang mencakup seluruh persoalan 
agama, baik terkait kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, baik 
dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan lingkungan. 

Setelah diperintahkan untuk berbuat kebaikan sesempurna 
mungkin sesuai dengan tuntunan wahyu, Nabi Muhammad saw. 
dilarang melampaui batas yang telah ditetapkan Allah misalnya dengan 
mempersekutukan dan mendurhakai Allah, melakukan perusakan di 
bumi atau membebani diri melebihi kemampuan.

Al-Alusi (1802 M–1854 M) memaknai kata istaqim dengan 
perintah untuk terus-menerus memelihara moderasi dan berada pada 
jalan pertengahan di antara dua titik ekstrem, yakni tidak melebihkan 
(melampaui batas) dan tidak juga mengurangi. Perintah dalam hal ini 
mencakup pengetahuan dan pengamalan serta perilaku yang terkait 
dengan akidah dan seluruh amalan termasuk amalan yang hanya 
dikhususkan kepada Nabi Muhammad saw. Oleh karena melebihkan 
dapat melahirkan kebanggaan bahkan boleh jadi mengantar seseorang 
menetapkan ajaran baru sehingga dapat menyebabkan ia keluar dari 
agama yang benar.372 Demikian juga komentar al-Qurtubi (W. 671 H), 
istiqamah dimaknai dengan sikap yang terus-menerus berada pada satu 

371M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, 
Cet. VI (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 258–362.

372Abu al-Fadhl Syihabud al-Din Al-Sayyid Mahmud al-Al s³ al-Bagd±d³, 
selanjutnya disebut al-Al s³, Tafsir Al-Qur’an al-Azhim wa al-Sab’u al-Matsani, Juz 
XII (Beirut-Lebanon: Idarah al-Thiba’ah wa al-Muniriyyah, t.th), hlm. 152. Lihat 
juga Abu al-Fadhl Abdul Salam Ibn Muhammad Ibn Abdul Karim, al-Wasathiyyah 
li al-Syaikh Ibnu Taimiyyah, Cet. I (Kairo: D±r al-Fut h al-Islamiyyah li al-Thiba’ah, 
1995), hlm. 16.
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sisi (jalan lurus) tanpa condong ke kanan ataupun ke kiri. Perintah 
istiq±mah dalam hal ini terus-menerus melaksanakan perintah Allah.373

Senada dengan kedua pendapat di atas, dalam tafsirnya Fi Zilāl 
Al-Qur’an Sayyid Qutub (l. 1906 M) menegaskan bahwa kata istaqim 
mengandung makna moderasi. Istiq±mah adalah moderasi dan menelusuri 
jalan yang telah ditetapkan tanpa penyimpangan. Hal ini membutuhkan 
kehati-hatian terus-menerus, perhatian yang berkesinambungan 
dan pengamatan yang teliti terhadap batas-batas jalan Ilahi. Lebih 
lanjut, Qutub menjelaskan bahwa perintah setelah istaqim adalah 
larangan melampaui batas karena semangat yang berlebihan dalam 
menegakkan ajaran-ajaran agama dapat mengalihkan asas kemudahan 
kepada kesukaran. Kelebihan dan pelampauan batas sama halnya 
dengan pengabaian dan pengurangan, karena keduanya menyebabkan 
munculnya penyimpangan ajaran agama yang sebenarnya.374

Penafsiran ketiga pakar tafsir sebagaimana terurai di atas didukung 
oleh Hadis Riwayat Bukhari:

ْ
إِن

َ
ف بَعِيدًا  ا 

ً
سَبْق تُمْ 

ْ
سَبَق دْ 

َ
ق

َ
ف قِيمُوا 

َ
اسْت اءِ  رَّ

ُ
ق

ْ
ال مَعْشَرَ  يَا   

َ
ال

َ
ق ةَ 

َ
يْف

َ
حُذ  عَنْ 

ا بَعِيدًا375
ً
ال

َ
تُمْ ضَل

ْ
ل
َ
دْ ضَل

َ
ق

َ
ا ل

ً
تُمْ يَمِينًا وَشِمَال

ْ
خَذ

َ
أ

“Dari Huzaifah berkata: wahai para qurra (ahli pembaca Al-Qur’an), 
istikamahlah (tetaplah kalian di jalan yang lurus) karena sesungguhnya kamu 
sekalian telah melewati jarak waktu yang sangat jauh. Jika kalian condong ke 
kanan dan/atau ke kiri, maka sesungguhnya kalian telah menjadi sesat dengan 
kesesatan yang sangat jauh.” (Terj. Penulis) (HR Bukhari)

Islam berpandangan bahwa jalan kebahagiaan dan hidayah tidak 
dapat ditempuh manusia tanpa bersikap adil. Sebab, ketidakadilan dan 
ketidakseimbangan menyebabkan manusia keluar dari jalur utama. 

373Lihat Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abu Bakar al-Qurthubi, 
selanjutnya disebut al-Qurthubi, al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an, Ditahqiq oleh Dr. 
Abdullah Ibn Abdul Muhsin al-Turki, Juz XI, Cet. I (Beirut-Lebanon: Muassasah 
al-Risalah, 2006), hlm. 224. 

374Sayyid Quthub, Fī zhilāl al-Qur’ān, Jilid II (Beirut-Lebanon: Dār Ihyā al-Turā£ 
al-‘Ar±b³, 1971), hlm. 602.

375Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju’fi, selanjutnya disebut 
al-Bukhari (l. 194 H–W. 256 H.), al-Jami‘ al-Shahih al-Mukhtashar (Shahih Bukhari), 
Jilid VI, Hadis No. 6853, Cet. III (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), hlm. 2656.
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Umat tengah (umatan wasathan) seperti yang disinggung Al-Qur’an 
dapat terealisasi dengan sikap seimbang dan proporsional. Sejarah 
menunjukkan bahwa umat Islam dapat mencapai peradaban yang 
cemerlang di saat ada keseimbangan idealitas qur’ani dan realitas 
duniawi, keseimbangan antara teori dan praktik. Jika umat Islam 
sadar dan jauh dari radikalisme dan liberalisme, peradaban Islam akan 
mencapai kembali ke zaman keemasan sebagaimana pernah terjadi 
sebelumnya.

 Dalam Al-Qur’an, Allah menyatakan bahwa Dia telah menciptakan 
segala sesuatu (kulla sya’in)—baik konkret maupun abstrak—dalam 
ukuran-ukurannya atau timbangan-timbangannya (qadar). Di antara 
qadar tersebut terdapat qadar terhadap fenomena-fenomena fisik alam 
semesta, yang sering disebut oleh para ilmuwan sebagai hukum alam 
(natural law). Dalam bahasa Al-Qur’an, hukum alam diistilahkan dengan 
taqd³rullah (QS Yasin [36]: 38). Di samping itu, terdapat pula qadar yang 
berlaku dalam sejarah perjalanan sosial umat manusia yang dinamakan 
sunnatullah. Setiap bentuk sunnatullah atau timbangan-timbangan yang 
telah ditetapkan oleh Allah tidak akan pernah berubah karena sunnatullah 
merupakan suatu kepastian. Dari satu sisi, kepastian dan keteraturan ini 
merupakan pertanda akan adanya Sang Pengatur. Dari sisi lain, kepastian 
dan keteraturan ini adalah untuk kemaslahatan hidup manusia. 

Dalam konteks kehidupan sosial, sunnatullah dipahami sebagai 
tata aturan yang dengannya manusia menjalani kehidupannya. Hal ini 
berarti siapa yang melangsungkan hidupnya sesuai dengan sunnatullah, 
maka ia akan memperoleh keselamatan dan kesejahteraan, demikian 
juga sebaliknya. Dalam konteks beragama, Rasulullah saw. menyatakan 
bahwa barang siapa berlebih-lebihan dalam agama maka dia akan celaka 
(halaka). Hal ini tidak lain karena sikap berlebih-lebihan dalam beragama 
berarti penyimpangan (ketidaksesuaian) terhadap timbangan-timbangan 
agama yang telah ditetapkan oleh Allah melalui para rasul-Nya. Sikap 
berlebih-lebihan dalam aspek sosial disadari ataupun tidak juga akan 
mengarah kepada kehancuran. Apabila seseorang berlebih-lebihan 
dalam suatu aspek maka pada dasarnya dia telah menzalimi ataupun 
merusak aspek yang lain. Hal ini tidak lain karena pelebihan pada satu 
aspek akan berarti pengurangan pada aspek yang lain. Apabila sikap 
berlebih-lebihan dalam beragama akan membawa kepada kecelakaan dan 
kehancuran, maka sebaliknya pun demikian. Sikap meremehkan agama 
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juga akan membawa kepada kecelakaan, karena sikap yang demikian 
juga berarti menyimpang dari timbangan-timbangan yang ada. Dalam 
intensitas yang relatif rendah, sikap meremehkan agama mungkin juga 
dilakukan oleh umat Islam. Sikap tattabu‘ al-rukhshah (memilih setiap 
hal yang enak-enak saja dalam agama, tanpa didasari pertimbangan 
yang syar’i-‘ilmi) merupakan salah satu bentuknya.

Dengan mengikuti syariat maka seseorang telah menempatkan 
segala sesuatu pada timbangannya, sehingga tidak akan ada aspek-aspek 
yang dirugikan. Hanya saja yang perlu dicatat adalah bahwasanya syariat 
ini harus dilaksanakan secara total, tidak boleh parsial. Oleh karena 
Islam sebagai solusi adalah Islam yang total. Apabila Islam dilaksanakan 
secara total dan sesuai dengan setiap timbangan yang ada, maka Islam 
itu sendirilah yang akan menyeimbangkan segala sesuatunya, menuju 
kebahagiaan hakiki manusia, di dunia dan di akhirat.
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