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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 ba b be ب
 ta t te ت
 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث
 jim j je ج
 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح
 kha kh ka dan ha خ
 dal d de د
 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ
 ra r er ر
 zai z zet ز
 sin s es س
 syin sy es dan ye ش
 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص
 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض
 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط
 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
 gain g ge غ
 fa f ef ف
 qaf q qi ق
 kaf k ka ك
 lam l el ل
 mim m em م
 nun n en ن
 wau w we و
 ha h ha هـ
 hamzah ’ apostrof ء
 ya y ye ى
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفَ  

 haula : هَـوْ لَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a  َا 
kasrah i i  ِا 
d}ammah u u  ُا 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah  dan ya>’ ai a dan i  َْـى 

 fath}ah dan wau au a dan u  َْـو 
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 Contoh: 

 ma>ta : مـاَتَ 

 <rama : رَمَـى

 qi>la : قـِيْـلَ  

 yamu>tu : يـَمـوُْتُ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

طْفَالِ ـةُ  الأَ رَوْضَ   : raud}ah al-at}fa>l 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَـْمَـدِيـْنـَةُ  الَـْفـاَضِــلَة

 al-h}ikmah : الَْـحِـكْـمَــة

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau ya>’   َ... ى...َ  | ا  

d}ammah dan wau ــُـو 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas 

u dan garis di atas 

 ــِـــى
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sebuah tanda tasydi>d (  dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan ,( ّــ 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبـّـَناَ 

 <najjaina : نـَجّـيَْــناَ 

 al-h}aqq : الَــْحَـقُّ 

 nu“ima : نُـعّــِمَ 

 aduwwun‘ : عَـدُوٌّ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــِــىّ)

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَـلـِىٌّ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَـربَــِىُّ 

6. Kata Sandang 

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

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. 

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّـمْـسُ 

 al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزَّلــْزلَــَة
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 al-falsafah : الَــْفَـلْسَـفَة

 al-bila>du : الَــْبـــِلاَدُ 

7. Hamzah 

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

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

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

مُـرُوْنَ تـأَْ   : ta’muru>na 

 ‘al-nau : الَــنَّـوْعُ 

 syai’un : شَـيْءٌ 

 umirtu : أمُِـرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-

terasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (االله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
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hamzah. 

Contoh: 

اللهِ باِ  di>nulla>h دِيـنُْ االلهِ   billa>h   

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

مْ فيِْ رَحـــْمَةِ االلهِ ـهُ      hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

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

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 
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Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

 

  

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 

Nama : Andi Abrar 
Nim : 80600216002 
Judul : Konsep al-Ra >sikhu >na fi> al-‘Ilm Perspektif al-‘Alla>mah al-T {aba >t}aba >’i 

  dalamTafsi >r al-Mi>zan 

Penelitian tesis ini bertujuan; (a) Mengetahui dan memahami penafsiran al-

ra>sikhu>na fi > al-‘ilm perspektif al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i dalam Tafsi >r al-Mi>zan; (b) 

Mengetahui dan memahami karakter al-ra>sikhu>na fi> al-‘ilm perspektif al-‘Alla>mah 

al-T{aba >t }aba>’i dalam Tafsi >r al-Mi>zan; (c) Mengetahui dan memahami tugas serta 

tanggung jawab al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm perspektif al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i dalam 

Tafsi>r al-Mi>zan. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang difokuskan pada penelitian 

pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah, tafsir, dan filosofis,. 

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer yang dimaksud 

adalah kitab al-Mi>za >n fi > Tafsi>r al-Qur’a>n, sedangkan data sekundernya adalah segala 

referensi yang terkait dengan data primer. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) ayat-ayat yang menyebutkan 

tentang term al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm di dalam al-Qur’an bertujuan untuk 

menggambarkan keteguhan iman, kemuliaan perilaku, kelurusan hati, dan kecerdasan 

berfikir yang mereka miliki ketika berinteraksi dengan al-Qur’an. 2) Al-ra >sikhu>na fi > 

al-‘ilm mempunyai empat karakter yaitu kemantapan hati (mustaqir al-qalb), 

keimanan  (al-i >man), selalu bertaubat kepada Allah al-ina >bah ila > Alla >h, dan 

mengikuti perkataan yang terbaik (ittiba >’ ah}san al-qaul). 3) Tugas dan tanggung 

jawab utama mereka dalam menjawab fitnah serta ta’wil menyimpang dari kalangan 

za >ig al-qalb terhadap al-Qur’an ada tiga aspek, yaitu spritual, intelektual, dan sosial. 

Tugas dan tanggung jawab dalam aspek spiritual adalah keimanan dan peribadatan, 

dalam aspek intelektual adalah memberikan ta’wil yang benar terhadap al-Qur’an, 

dan dalam aspek sosial adalah memberantas praktek riba. 

Akhirnya, secara teoritis, penelitian ini merekomondasikan perlunya 

melanjutkan penelitian-penelitian keislaman, khusunya dalam bidang ilmu al-Qur’an 

dan Tafsir, baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Secara praktis, 

penelitian ini menegaskan pentingnya pembahasan tentang konsep al-ra >sikhu>na fi > al-

‘ilm untuk membentuk pribadi-pribadi yang memiliki kesungguhan dalam  menjaga 

kemurnian ajaran al-Qur’an dari fitnah-fitnah dan takwil-takwil yang sesat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ta’wi >l sebagai salah satu ilmu yang berkaitan dengan pemahaman mengenai 

kata, kalimat dan pesan-pesan Allah yang tercatat dalam kitab suci al-Qur’an 

merupakan sebuah kajian yang penting dalam khazanah keilmuan Islam, khususnya 

yang terkait dengan ‘Ulu>m al-Qur’a>n. Berdasarkan hal tersebut, maka tidaklah 

mengherankan jika ada ulama yang  tidak membedakan antara ta’wi >l dengan tafsir.1 

Kebutuhan terhadap ta’wi >l pada era sekarang ini adalah sebuah keniscayaan. 

Melihat pesatnya perkembangan dan kemajuan masyarakat yang dihasilkan oleh 

penelitian-penelitian ilmiah yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan, maka 

semua itu harus menjadi pegangan. Sehingga jika pada kenyataannya sisi lahiriah 

dari teks-teks keagamaan memiliki pertentangan dengan perkembangan dan 

kemajuan tersebut, maka tidak ada pilihan kecuali melakukan penakwilan.2  

Selain itu, ta’wi >l yang salah satu pengertiannya adalah mengalihkan suatu 

makna yang meragukan atau membingungkan kepada makna yang meyakinkan dan 

menentramkan,3 ta’wi >l dalam pengertian ini juga dibutuhkan untuk mengungkapkan 

makna ayat-ayat yang mutasya>biha >t.4 

                                                           

1M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 554. 

2M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, h. 252. 

3Tim Penulis, Mukaddimah al-Qur’an dan Tafsirnya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 
h. 25. Penjelasan tentang makna ta’wi>l di atas juga diungkapkan oleh Manna’ al-Qat }t}a >n, Maba >h}is\ fi> 
‘Ulu >m al-Qur’a>n (Qa >hirah: Maktabah Wahbah, 2000), h. 318. 

4Al-Qur’an sebagai pokok-pokok ajaran agama Islam terdiri dari ayat-ayat yang muh }kam dan 
mutasya >bih. Baca QS Ali-‘Imran/3: 7. 
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Dalam arti umum, mutasya>bih yang dalam bahasa arabnya terambil dari kata 

tasya>buh ُتَشَابه, yang berarti bila salah satu dari dua hal serupa dengan yang lain, dan 

kata syubhah  ٌشُبهة yang berarti keadaan dimana salah satu dari dua hal tidak bisa 

dibedakan dari hal yang lain dikarenakan adanya kemiripan di antara keduanya 

secara konkret maupun abstrak. Selain ayat-ayat yang mutasya>bih, di dalam al-

Qur’an juga terdapat ayat-ayat yang sifatnya muh}kam.  

Kata muh}kam dalam bahasa arab yang terambil dari kata َحَكَم  mempunyai 

beberapa arti: h}akama bisa berarti mengadili untuk memberikan vonis (to judge, to 

pass a verdict), salah satu dari nama-nama Allah ialah  ْاَلحَْكَم yang berarti “Yang 

Maha Mengadili”, h}akama juga bisa berarti mencegah untuk menghalangi (to 

prevent, to obstruct). Secara istilah ayat yang muh}kam adalah ayat yang mempunyai 

makna  yang jelas dan tidak membutuhkan penafsiran.5 

Dari pengertian umum mutasya>bih dan muh}kam di atas, maka ada yang 

berpendapat bahwasanya keseluruhan ayat al-Qur’an bersifat mutasya>bih dengan 

dalil QS al-Zumar/39: 23, ada juga yang berpendapat bahwasanya keseluruhan ayat 

al-Qur’an sifatnya muh}kam dengan dalil QS Hud/11: 1.6 

Sedangkan  dalam arti khusus pengertian muh}kam dan mutasya>bih terdapat 

beberapa pendapat. Pendapat pertama, mengatakan bahwasanya makna dari ayat 

yang mutasya>bih hanya diketahui oleh Allah saja, berbeda dengan ayat yang muh}kam 

yang makna atau maksud dari ayatnya mudah untuk diketahui; Kedua, ayat-ayat 

mutasya>bih mengandung banyak wajah, sedangkan ayat yang muh}kam hanya 

                                                           

5Abu ‘Ammar Yasir Qa >d }i, An Intrudaction to the Science of the Qur’an (Brimingham: al-
Hida >yah Publishing and Distribution, 1999), h. 207. 

6Jala >l al-di>n al-Suyu>t}i, al-Itqa >n fi> ‘Ulu >m al-Qur’a >n, Juz. 4 (Saudi Arabiah: al-Mamlakah al-
’Arabiyyah al-Su’u>diyyah), h. 1335. 
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mengandung satu wajah saja; dan Ketiga, pendapat ini mengatakan bahwa penjelasan 

tehadap makna ayat-ayat yang mutasya>bih perlu dirujuk kepada ayat-ayat lain yang 

sifatnya muh}kam, sedangkan ayat-ayat yang muh}kam tidak perlu dirujuk kepada ayat 

yang lain karena maknanya dapat diketahui secara langsung.7  

Dari pengertian khusus tersebut, maka ada yang berpendapat bahwasanya 

selain terdiri dari ayat-ayat yang muh}kam, al-Qur’an juga terdiri dari ayat-ayat yang 

mutasya>bih, pendapat inilah yang dipilih oleh al-Suyu>t }i dalam kitabnya al-Itqa>n fi> 

‘Ulu>m al-Qur’a>n.8 Oleh karena itu, dari ketiga pendapat mengenai makna 

mutasya>bih dan muh}kam tersebut, maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya ayat-

ayat yang sifatnya mutasya>bih tidak bisa diketahui maknanya kecuali dengan 

menggunakan ta’wi >l, sedangkan ayat-ayat yang muh}kam tidak memerlukan ta’wi >l 

untuk mengetahui maksudnya.9 

Setelah mengetahui penjelasan tentang ta’wi >l, ayat-ayat muh}kam dan 

mutasya>bih yang diungkapkan oleh beberapa ulama di atas, maka timbul sebuah 

pertanyaan apakah selain Allah swt. ada yang mengetahui ta’wi >l dari ayat-ayat al-

Qur’an?.  Jawaban dari pertanyaan ini kemudian menimbulkan berbagai perbedaan 

pendapat di kalangan Mufassiri>n.  

Sebagaimana yang kita ketahui perbedaan tersebut berawal dari adanya 

perbedaan di kalangan ulama dalam menafsirkan huruf wau (و ) yang ada pada surah 

                                                           

7Manna’ al-Qat }t }a >n, Maba >h }is\ fi> ‘Ulu >m al-Qur’a>n, h. 207. 

8Jala >l al-di>n al-Suyu>t }i, al-Itqa>n fi > ‘Ulu >m al-Qur’a>n, Juz. 4, h. 1335. 

9Jala >l al-di>n al-Suyu>t }i, al-Itqa>n fi > ‘Ulu >m al-Qur’a>n, Juz. 4, h.1336. 
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Ali-‘Imran/3: 7, apakah huruf wau (و ) pada kalimat (وَٱلرَّٰسِخُونَ فيِ ٱلعِلم) berupa waw 

‘athaf  atau waw isti’na>f.10 

Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam al-Muni>r mengatakan bahwa maksud dari al-

ra>sikhu>na fi > al-‘ilm adalah mereka yang kokoh dalam ilmu, mengerti ilmu agama 

serta meyakininya. Menurutnya huruf wau (و ) yang ada dalam kalimat tersebut 

adalah huruf ‘at}af yang masih bersambung pada kalimat sebelumnya yaitu Allah, 

sehingga selain Allah swt., al-ra>sikhu>na fi> al-‘ilm juga mengetahui makna dari ayat-

ayat yang mutasya>bih, sebab dalam surah Ali-‘Imra>n/3:7 Allah swt. hanya mencela 

mereka yang mencari ta’wi >l dengan tujuan untuk menimbulkan fitnah dan kesesatan 

karena bertentangan dengan ayat-ayat yang muh}kama>t. Adapun mereka yang 

tergolong al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm tidak demikian, karena mereka adalah orang-orang 

yang memiliki keyakinan yang kuat dan tidak meragukan al-Qur’an, sehingga 

mereka memahami ayat-ayat yang mutasya>bih sesuai dengan apa yang disepakati 

pada ayat-ayat yang muh}kam.11 

Oleh karena itu, huruf waw (و) pada kalimat (َوَالرَّاسِخُون� ) ‘at }af pada kalimat 

Allah.‘At}af seperti ini juga terdapat pada firman Allah QS Ali-‘Imran/3:18: 

ئِكَةُ وَأوُْلُواْ ٱلعِلمِ قاَ �ٓلاَ  ۥشَهِدَٱللَّهُ أنََّهُ  لَٰ
َ
 )١٨ . (إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلعَزيِزٱُلحَكِيمُ  �ٓ لاَ  ۚ�ا بٱِلقِسطِ �ۢئِمَ �ٓإلَِٰهَ إِلاَّ هُوَ وَٱلم

Terjemahnya:  
Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak 
disembah), Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang 

                                                           

10Sayyid Kamal al-H }aidari, Us}u >l al-Tafsi>r wa al-Ta`wi>l: Muqa >ranah Manhajiyyah baina 
Ara >’ al-T{aba>t}aba>‘i wa Abra >z al-Mufassiri>n, Juz. 2 (Iran: Da >r Fara >qid li al-T {ab‘ah wa al-Nasyr, 2006), 
h. 71. 

11Wahbah al-Zuhaili, al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj, Juz. 2 
(Dimasyq: Da >r al-Fi>kr, 2007), h. 167. 
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berilmu (juga menyatakan demikian). Tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang 
berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.12 

Ibnu ‘Abbas, Muja>hid, Rabi’ bin Sulaiman, Qa>sim bin Muh }ammad, 

Sya>fi>’iyyah, Syekh Ah}mad al-Qurt}u>bi, dan Ibnu ‘At}iyyah lebih condong terhadap 

pendapat ini.13 Sedangkan ulama kalangan salaf seperti Amr bin Syu’aib, Ibnu 

Mas’ud, Sulaiman bin Yassar , Malik bin Anas, serta ulama lainnya berpendapat 

bahwasanya wau (و) pada kalimat tersebut adalah wau isti’naf sehingga selain Allah 

swt., tidak ada yang mengetahui ta’wi >l dan diriwayatkan dari beberapa hadis 

bahwasanya kita diperintahkan untuk mengimani ayat-ayat yang mutasya>bih dan 

bagi yang mendalaminya merupakan hal yang tercela. Salah satu di antara hadis-

hadis tersebut adalah:14 

ثَـنَا أبَوُ همََّامٍ، قاَلَ : قاَلَ أَخْبـَرَناَ أبَوُ يَـعْلَى،  ثَـنَا ابْنُ وَهْبٍ، قاَلَ : حَدَّ وَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ : حَدَّ أَخْبـَرَناَ حَيـْ

ولِ اللَّهِ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبيِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ، عَنْ أبَيِهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُ 

كَانَ الْكِتَابُ الأَْوَّلُ يَـنْزلُِ مِنْ باَبٍ وَاحِدٍ، وَعَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، وَنَـزَلَ «: ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ صَلَّ 

عَةِ أَحْرُفٍ  عَةِ أبَْـوَابٍ، عَلَى سَبـْ وَأمَْثاَلٌ،  زاَجِرٌ، وَآمِرٌ، وَحَلاَلٌ، وَحَراَمٌ، وَمحُْكَمٌ، وَمُتَشَابهٌِ،: الْقُرْآنُ مِنْ سَبـْ

وا بأَِمْثاَلهِِ، وَاعْمَلُوا فأََحِلُّوا حَلاَلَهُ، وَحَرِّمُوا حَراَمَهُ، وَافـْعَلُوا مَا أمُِرْتمُْ بهِِ، وَانْـتـَهُوا عَمَّا ُ�يِتُمْ عَنْهُ، وَاعْتَبرُِ 

  15 )أبَوُ يَـعْلَىرواه ( بِّـنَاآمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَ : بمِحُْكَمِهِ، وَآمِنُوا بمِتَُشَاِ�ِهِ، وَقُولُوا

Artinya: 

Dari Ibnu Mas’ud dari Rasulullah saw.,: “al-Qur`an  pada masa awal 
penurunanya diturunkan melalui satu ketegori dengan menggunakan  huruf 
yang satu, dan kemudian al-Qur`an diturunkan melalui tujuh kategori dengan 

                                                           
12

 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya ( Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007 
M/1428 H), h. 52. 

13Sayyid Kamal al-H }aidari, Us}u >l al-Tafsi>r wa al-Ta’wi>l, Juz. 2, h. 72. 

14Salah}uddin Arqahdan, Mukhtas}ar al-Itqa>n fi> ‘Ulu>m al-Qur`a>n li al-Suyu>t}i (Beirut: Dar al-
Nafais, 1987), h. 116. 

15Muh }ammad bin H {ibba >n, Sah }i>h } Ibnu H {ibba>n, Juz. 3 (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1993), h. 
20. 
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tujuh huruf: larangan, perintah, halal, haram, muhkam, mutasya>bih, dan amts\al 
(perumpamaan). Maka halalkanlah apa yang dihalalkannya, haramkanlah apa 
yang diharamkannnya, kerjakanlah apa yang diperintahkannya, hindarilah apa 
yang dilarangnya, renungkanlah perumpamaan-perumpamaannya, beramallah 
dengan ayat-ayat yang muh}kam, dan berimanlah terhadap ayat yang 
mutasya>bih, dan mereka berkata: kami beriman kepadanya (mutasya>bih), 
semuanya itu berasal dari sisi Tuhan kami.” (HR. Abu > Ya’la) 

Pendapat kedua ini juga diungkapkan Fakhr al-Di>n al-Ra>zi dalam tafsirnya, ia 

mengatakan bahwasanya ulama berbeda dalam menafsirkan huruf wau ( و(  tersebut, 

ada yang berpendapat  bahwa huruf waw tersebut adalah huruf ibtida’, sehingga 

pendapat ini mengatakan bahwa tidak ada yang mengetahui mutasya>bih  kecuali 

Allah swt. Di antara yang memilih pendapat ini ialah Ibnu ‘Abba>s, ‘Aisyah, Ma>lik 

bin Anas, al-Kisa>i, al-Farra>’, dan sebagian dari kelompok mu’tazilah seperti Abi ‘Ali 

al-Jabai.16 

Dari perbedaan-perbedaan penafsiran tersebut, maka tidak jarang timbul 

tuduhan-tuduhan untuk melemahkan bahkan menganggap sesat kelompok-kelompok 

lain. Tuduhan-tuduhan tersebut  sering ditujukan terhadap kelompok-kelompok yang 

menerima ta’wi >l. Syi’ah misalnya, sebagai salah satu kelompok yang dianggap telah 

menyimpang dan menyalahi kesepakatan kaum muslimin dalam hal pengagungan 

terhadap al-Qur’an. Mereka dianggap sebagai kelompok yang memiliki pandangan 

bahwasanya otoritas penakwilan terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yaitu al-ra>sikhu>na fi> 

al-‘ilm hanya disandang oleh Nabi saw., dan dilanjutkan oleh para imam ahl al-bait 

yang ma’s}um, sehingga menafikan adanya kemungkinan penakwilan dari orang-

orang yang tidak tergolong sebagai ahl al-bait yang ma’s}um.17 Akan tetapi, tuduhan-

                                                           

16Fakhr al-di>n al-Ra>zi, At-Tafsi>r al-Kabi>r au Mafa >tih al-Gaib, Juz. 4 (Qahirah: al-Maktabah 
al-Taufiqiyyah, 2003), h.170. 

17 Nasaruddin Umar,  “Konstruksi Ta’wil dalam Tafsir Sufi&Syi’ah”. Jurnal Studi al-
Qur’an. Vol. II, No. 1, 2007, h. 46 
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tuduhan tersebut tidak bersifat objektif dan dinisbahkan secara umum kepada 

kelompok Syi’ah. 

Padahal telah diketahui bersama bahwasanya Syi’ah sendiri terdiri dari 

berbagai kelompok. Di antaranya ada Syi’ah Isma>’iliyyah yang dinisbahkan kepada 

Ismail bin Ja’far (721-755 M) putra dari Imam Ja’far al-S {a>diq (702-765 M), Syi’ah 

al-Qara>mit }ah yang dinisbahkan kepada Hamdan Qirmit }, Syi’ah Saba’iyyah 

dinisbahkan pada kata al-Sab’ah disebabkan mereka meyakini bahwa disetiap tujuh 

orang diantara mereka menjadi imam yang mereka ikuti, dan masih banyak lagi 

kelompok-kelompok Syi’ah lainnya.18 Tidak dapat diingkari pula bahwasanya di 

antara kelompok-kelompok Syi’ah tersebut ada yang sesat, bahkan saling 

menyesatkan antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Oleh karena itu, 

tidaklah adil jika ada suatu pendapat yang dianggap sesat dari satu kelompok Syi’ah 

lalu dinisbahkan pula kepada kelompok Syi’ah lainnya, bahkan atas dasar itu kita 

mengatakan bahwa kelompok yang lainnya juga sesat.  Kesalahpahaman seperti ini 

adalah sebuah bentuk penzaliman atas salah satu kelompok-kelompok tersebut.19 

Selain itu, dalam melakukan penilaian terhadap sebuah kelompok atau aliran, 

tentunya kita harus merujuk pendapat ulama yang muktabar dan diakui keilmuan 

serta kesalihannya, bukan kepada pengikutnya atau kelompok yang masih awam, 

yang sebenarnya tidak diakui keulamaannya. Syaikh ‘Abdul H{a>lim Mah}mu >d, 

sebagaimana yang dikutip oleh M. Quraish Shihab berkata: “Kita tidak bisa begitu 

saja melakukan penilaian kepada orang-orang Perancis beserta pemikiran-

                                                           

18M. Ali al-S{abu>ni, al-Tibya >n fi> ‘Ulu >m al-Qur`a>n (Qa >hirah: Da >r al-S{abu>ni, 2003), h. 175. 

19M. Quraish Shihab, Buku Putih Mazhab Syi’ah (Jakarta: Ahlul Bait Indonesia, 2012), h. X. 
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pemikarannya berdasarkan orang-orang di desa-desa Prancis yang masih awam dan 

bodoh”.20  

Perkataan Syaikh ‘Abdul H{a>lim Mah}mu >d setidaknya memberikan kita 

pemahaman bahwasanya dalam melakukan sebuah penilaian terhadap pemikiran 

suatu kelompok hendaknya dilakukan secara objektif serta merujuknya kepada ulama 

yang berkompeten dan memiliki keilmuan yang mendalam terkait hal tersebut. 

Maka, ketika kita ingin menilai pendapat kelompok Syi’ah mengenai pemikirannya 

tentang al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm sebagai sosok yang berhak untuk mentakwilkan ayat-

ayat al-Qur’an, alangkah baiknya jika kita merujuk kepada ulama yang diakui 

keilmuannya terkait dengan ilmu-ilmu al-Qur’an dan tafsirnya. Salah satu 

diantaranya ialah al-‘Alla>mah Sayyid Muh }ammad H{usain al-T{aba>t }aba>’i (1321-1402 

H/1904-1982 M). 

Al-‘Alla>mah al-T{aba >t }aba>’i seorang tokoh besar yang lahir di desa Shadabad 

dekat kota Tabri >z (29 Dzulhijjah 1321 H/16 Maret 1904 M).21 Beliau adalah sosok 

yang rendah hati dan telah membaktikan segenap hidupnya untuk mengkaji agama. 

Di balik kerendahan hati yang dimilikinya, al-‘Alla>mah al-T{aba >t }aba>’i juga memiliki 

kemampuan analisis intelektual. Kelebihan-kelebihan tersebut membuatnya diakui 

sebagai seorang Syaikh dalam bidang syari’at dan ilmu-ilmu esoteris, sekaligus 

seorang teosof Islam yang terkemuka.22 

                                                           

20M. Quraish Shihab, Buku Putih Mazhab Syi’ah, h. xiv. 

21Hamid Algar, “‘Allama Sayyid Muhammad Husayn Tabataba’i: Philosopher, Exegete, and 
Gnostic,” Journal of Islamic Studies, 5 April 2006, h. 2. 

22Sayyid Muh}ammad H {usain T {aba >t}aba >’i, Mengungkap Rahasia al-Qur’an, diterjemahkan 
oleh: Kamaluddin Marzuki Anwar dan A. Qurthubi Hassan, h. 14. 
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Al-‘Alla>mah al-T{aba >t }aba>’i juga seorang tokoh Mufassir yang terkemuka, 

pembahasan dan pengkajiannya terhadap al-Qur’an mempunyai keistimewaan 

tersendiri. Meskipun beliau tertarik pada ilmu-ilmu ‘aqliyah seperti ilmu matematika 

dan filsafat, akan tetapi dalam menjelaskan maksud dan pengertian makna-makna al-

Qur’an, al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i terlebih dahulu merujuk kepada ayat-ayat al-

Qur’an yang juga membahas satu masalah yang sama, sebelum melakukan rujukan 

terhadap sumber-sumber yang lain.23 Hal itu bisa kita lihat dalam magnum 

opusnya“al-Mi >za>n fi > Tafsi >r al-Qur’an” yang berjumlah 21 jilid. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penyusunan tesis ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pemikiran al-‘Alla>mah al-T{aba >t }aba>’i mengenai konsep al-

ra >sikhu>na fi > al-‘ilm. Oleh karena itu, penelitian ini disusun dengan cara 

mengeksplorasi pendapat-pendapat al-‘Alla>mah al-T{aba >t }aba>’i diberbagai kitabnya 

khususnya dalam Tafsi >r al-Mi>za >n tentang penafsirannya terhadap al-ra >sikhu>na fi > al-

‘ilm dalam al-Qur’an. Penelitian ini selanjutnya akan diberi judul “Konsep al-

Ra >sikhu>na fi> al-‘Ilm Perspektif al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i dalam Tafsi>r al-

Mi >za >n”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

pertanyaan yang mendasar dan menjadi masalah pokok untuk dikaji, yaitu 

“Bagaimana hakikat al-Ra>sikhu>na fi > al-‘Ilm dalam Tafsi>r al-Mi>za>n”. 

Menjawab pokok masalah di atas, maka dirumuskan beberapa sub masalah 

sebagai berikut yaitu:  

                                                           

23Sayyid Muh}ammad H {usain T {aba >t}aba >’i, Mengungkap Rahasia al-Qur’an, h. 25. 
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1. Bagaimana karakter al-Ra>sikhu>na fi > al-‘Ilm dalam Tafsi>r al-Mi>za>n? 

2. Bagaimana tugas dan tanggung jawab al-Ra>sikhu>na fi > al-‘Ilm dalam Tafsi>r 

al-Mi>za>n? 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan 

Penelitian Tesis ini berjudul “Konsep al-Ra>sikhu>na fi > al-‘Ilm Perspektif 

Allâmah Thabâthabâ`i dalam Tafsi >r al-Mi>za>n”. Untuk menghindari kesalahan 

pemahaman tentang judul yang akan dibahas, serta memperoleh pemahaman yang 

jelas terhadap fokus pembahasan kajian tesis ini, maka penulis akan menguraikan 

pengertian judul tesis ini secara singkat. 

Kata “konsep”, berasal dari bahasa Inggris, yaitu concept, yang memiliki arti 

konsep, bagan, buram, rencana, pengertian. Secara defenitif  konsep berarti, suatu 

abstraksi mengenai gejala dan realitas.24 Konsep juga dapat didefinisikan sebagai 

konstruksi simbolik yang paling dasar sebagai cara orang menyebut, mendefenisikan, 

mengklasifikasikan, atau mengkategorikan realitas.25  

Kata al-ra>sikhu>na terambil dari kata rasakha (رسخ), yang berarti sesuatu yang 

sangat kokoh dan tidak tergoyahkan.26 Kata rasakha pada awalnya digunakan untuk 

memberikan sebuah gambaran tentang turunnya sesuatu yang disertai dengan seluruh 

berat dan kekuatannya pada suatu tempat yang lunak. Bayangkanlah bila sebuah besi 

yang berat ditempatkan pada suatu di atas tanah yang lunak. Maka secara pasti ia 

akan masuk ke kedalaman, sehingga keberadaannya di tanah lunak tersebut 

                                                           

24 Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 
28. 

25 Nanang Martono, Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci (Jakarta: Rajawali Pers, 
2015), h. 141. 

26 Ragib al-As}fiha>ni, al-Mufradat fi > Gha>rib al-Qur’a >n (Beirut: Da >r al-Ma’rifah, t.th.), h. 195 
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menjadikannya mantap dan tidak mudah goyah, bahkan bisa jadi sebagian dari besi 

tersebut tidak lagi tampak di permukaan.27 

Kata al-‘ilm dalam bahasa Arab berasal dari kata ‘alima yang berarti tahu. 

Pengertian ini seimbang artinya dengan kata “science” dalam bahasa Inggris. Kata 

ilmu dalam pemakaiannya dibedakan secara jelas dengan kata pengetahuan. 

Pengetahuan (knowledge) sudah merasa cukup dengan “menangkap tanpa ragu” 

tentang kenyataan sesuatu, sedangkan ilmu (science) menghendaki penjelasan lebih 

lanjut dari sekedar apa yang dituntut oleh pengetahuan.28 

Melalui pengertian kata al-ra >sikhu>na dan al-‘ilm di atas, maka pengertian dari 

istilah al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm yang terdapat dalam judul tesis ini adalah orang-orang 

yang kokoh dalam ilmu, mengerti ilmu agama serta meyakininya.29 

Adapun ruang lingkup dari penelitian tesis ini diarahkan pada pembahasan 

mengenai hakikat ayat-ayat al-Qur’an tentang al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm serta ayat-ayat 

yang semakna dengannya yang dipaparkan oleh T{aba>t }aba>‘i dalam Tafsi >r al-Mi>za>n. 

Kemudian dilanjutkan pada pembahasan tentang wujud dan urgensi al-ra>sikhu>na fi> 

al-‘ilm yang dipaparkan oleh T{aba>t }aba>‘i dalam tafsirnya. Namun apabila terdapat 

pendapat-pendapat ulama-ulama lain yang relevan dengan tema yang dikaji, maka 

penulis akan menjadikannya sebagai bahan pendukung dalam tesis ini. 

Dengan demikian, maka secara operasional dapat dinyatakan bahwa 

penelitian tesis ini adalah telaah terhadap konsep al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilmi dengan 

                                                           

27 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Juz. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 16. 

28 Khalimi, Logika: Teori dan Aplikasi (Jakarta: Gaung Persada Press, 2011), h. 30. 

29Wahbah al-Zuhaili, al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, Juz. 2 
(Dimasyq: Dar al-Fîkr, 2007), h. 167. 
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berbagai macam aspeknya dengan merujuk pada al-Qur’an serta didukung oleh 

sumber-sumber lain yang relevan dengan konsep al-rasikhu>na fi > al-‘ilm yang 

dipaparkan oleh T{aba >t }aba>‘i dalam tafsirnya. 

D. Kajian Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian dan kajian ilmiah yang terkait, 

penulis belum menemukan penelitian ilmiah yang secara spesifik dan komperhensif 

mengkaji masalah al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm perspektif Alla>mah T{aba >t }aba>‘i. Namun 

demikian, penulis menemukan dalam berbagai tulisan dan literatur yang dalam 

pembahasannya menyinggung tentang al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm, Alla>mah T{aba>t }aba>‘i, 

dan tafsir al-mi>za >n. 

Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang akan penulis jadikan sebagai 

bahan perbandingan: 

1. Penelitian yang membahas tentang al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm adalah skripsi karya 

Muh. Nawir Farid mahasiswa S1 UIN Alauddin Makassar tahun 2015, yang 

berjudul “Kontroversi Wakaf dan Ibtida’ (Studi Kasus QS Ali ‘Imran/3:7)”. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab berbedanya ulama tafsir dan qira’at 

dalam menetapkan wakaf dan ibtida’ pada QS Ali ‘Imran/3:7 yaitu pada fungsi 

al-wau. Untuk bisa menentukan wakaf dan ibtida tersebut, maka dibutuhkan 

pengetahuan bahasa Arab, pandangan ulama tafsir, tajwid dan Qir’ah. Hasil dari 

penelitian ini juga menyinggung sedikit tentang sosok al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm 

sebagai sosok yang bisa mentakwilkan ayat-ayat mutasya>bih secara umum. 

Penelitian ini tidak membahas konsep al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm secara 

komperhensif. 
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2. Penelitian lainnya yang membahas tentang al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm  bisa kita lihat 

dalam tulisan Nasaruddin Umar dalam Jurnal Studi al-Qur’an vol. 2 tahun 2007 

yang berjudul, “Konstruksi Ta’wi >l Dalam Tafsir Sufi & Syi’ah”. Nasaruddin 

Umar (l. 1959 M) dalam tulisannya tersebut, mencoba untuk menyoroti dan 

mengomparasikan pandangan yang dimiliki oleh dua aliran atau sekte Islam, 

yaitu Sufi dan Syi’ah tentang wacana ta’wi >l sebagai satu cara dalam memaknai 

ayat al-Qur’an. Wacana ta’wi >l dalam jurnal tersebut setidaknya membahas tiga 

hal. Pertama, otoritas penakwilan; kedua, kriteria ayat-ayat yang dita’wîlkan; 

ketiga, pendekatan yang digunakan dalam menakwilkan ayat-ayat al-Qur’an. 

Sama dengan kajian-kajian lainnya, pembahasan tentang al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilmi 

dalam tulisan ini hanya membahas tentang otoritasnya dalam ta’wi >l dengan 

mempertimbangkan huruf wau (و) yang terdapat dalam kalimat  ِ�
ۡ
�ِ�

ۡ
 ِ� ٱ�

َ
�ن

ُ
��ِٰ  وَٱ���

sebagai wau isti’na>f atau wau ‘at }af. 

3. Penelitian yang membahas tentang Alla>mah T{aba>t }aba>‘i yaitu disertasi yang 

berjudul “Tafsir Esoterik Menurut Pandangan Alla>mah T{aba>t }aba>‘i”, disertasi ini 

ditulis oleh Rosihon Anwar mahasisiwa Program Pascasarjana UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta tahun 2004. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tafsir 

esetorik yang dimaksud oleh Allâmah Thabâthabâ`i mirip dengan yang 

dimaksud dengan tafsi >r ‘isya>ri dan tafsi>r al-ramzi, bukan tafsir esoterik yang 

diterapkan oleh kelompok Bathiniyah. Selain itu, dalam disertasi ini juga 

diungkapkan bahwa kemestian menafsirkan al-Qur’an secara esoterik tidak 

hanya didukung oleh argumentasi naqliyyah tetapi juga didukung oleh 

argumentasi ‘aqliyyah atau rasional. Meskipun dalam penelitian ini terdapat 

pembahasan mengenai al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm sebagai sosok yang memiliki 
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otoritas dalam melakukan tafsir esoteris, namun pembahasan mengenai al-

ra>sikhu>na fi > al-‘ilm belum menjadi fokus utama dalam penelitian ini. 

4. Adapun jurnal yang membahas tentang Alla>mah T{aba>t }aba>‘i yaitu tulisan Aris 

Widodo yang berjudul “Hermeneutika dan Misteri Sabda Tuhan Manhaj Tafsir 

T{aba>t }aba>‘i dalam Memakai Huruf-huruf Muqaththa’ah”. Penelitian ini dalam 

pembahasannya memaparkan paradigma Alla>mah T{aba>t }aba>‘i terhadap huruf-

huruf  muqat}t }a’ah. 

5. Pemikiran Alla>mah T{aba>t }aba>‘i juga bisa dilihat dalam buku yang ditulis oleh 

Ahmad Baidowi dengan judul “Mengenal Thabathaba’i dan Kontroversi Nasikh 

Mansukh”. Buku ini menelusuri sosok dan pemikiran Alla>mah T{aba >t }aba>‘i–

khususnya–mengenai konsep na>sikh-mansu>kh dalam al-Qur’an. Alla >mah 

T{aba>t }aba>‘i adalah seorang ulama Syi’ah modern yang tidak menyetujui konsep 

na>sikh-mansu>kh sebagaimana yang dipahami selama ini oleh para ulama. 

Menurutnya, na>sikh-mansu >kh tak lebih sebagai perubahan hukum yang niscaya 

tak terelakkan oleh karena adanya perubahan kemaslahatan yang melingkupi 

manusia. 

6. Karya ilmiah yang membahas tentang tafsir al-Mi>za >n bisa kita temukan dalam 

buku yang ditulis oleh A. Husnul Hakim dengan judul “Ensiklopedi Kitab-kitab 

Tafsir”. Dalam buku ini diungkapkan bahwa tafsir al-Mi>za >n bisa dikatakan 

sebagai kitab tafsir dari kalangan Syi’ah yang ternama dan komprehensif, kitab 

ini terlahir setelah kitab Majma’ al-Baya>n karya Imam Fadl ibn H{asan al-T{abra>si 

(468-548 H/1073-1153 M) dan kitab Tafsi >r al-T >{ibya>n karya salah seorang ulama 

Syi’ah Syaikh Abu Ja’far al-T{u >si (996-1067 M). Selain membahas masalah-

masalah keagamaan, al-Mi >za >n sebagai kitab tafsir juga concern dalam 
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membahas masalah-masalah kekinian, dengan tetap berpedoman kepada kaidah 

tafsi>r al-Qur’a>n bi al-Qur’a>n. 

7. Karya lain yang membahas tentang tafsir al-mi>za>n yaitu tulisan Yu>suf Sa >lim 

dalam tesisnya yang berjudul “Tafsi>r Muh}ammad H}usain al-T{aba>t }aba>`i al-

Mi>za>n fi > Tafsi >r al-Qur`a>n: Dira>sah Manhajiyyah wa Naqdiyyah”, tesis ini 

membahas berbagai hal terkait tafsir al-mi>za >n. Di antaranya membahas tentang 

metode yang digunakan oleh Alla>mah T{aba>t }aba>‘i dalam tafsirnya. Menurutnya, 

selain menggunakan metode tafsi >r al-ayah bi al-ayah, Alla>mah T{aba>t }aba>‘i juga 

menggunakan metode tah}li >li> dengan menggunakan dua pendekatan sekaligus 

yaitu bi al-manha>j al-‘aqli dan bi al-manha>j al-ats \ari. 

Dari beberapa kajian penelitian terdahulu di atas, penulis dapat menegaskan 

bahwasanya penelitian tesis ini berbeda dengan karya-karya di atas. Selain karena 

pembahasannya yang lebih spesifik kepada pandangan Alla>mah T{aba>t }aba>‘i tentang 

al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm dalam Tafsir al-Mi>za>n, pembahasan dalam penelitian ini juga 

mencoba mengelompokkan penafsiran ayat-ayat al-Qur’an tentang al-ra >sikhu>na fi> al-

‘ilm yang terdapat dalam tafsir al-mi>zan, menjadi tiga kelompok analisis (ontologis, 

epistemologis, dan aksiologis) dalam rangka memperoleh pemahaman dan 

pengetahuan yang komperhensif tentang konsep al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm. 

E. Kerangka Pikir 

Di dalam al-Qur’an terdapat begitu banyak konsep, di antaranya adalah 

konsep tentang al-ra >sikhu>na fi> al-‘ilm. Pada penelitian tesis ini, akan mengumpulkan 

ayat-ayat yang berbicara tentang konsep al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilmi dalam al-Qur’an, 

kemudian melalui ayat-ayat tersebut akan dianalisis menggunakan penafsiran 



16 
 

 

Alla>mah T{aba >t }aba>‘i untuk menghasilkan pemahaman konsep al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm 

yang terdapat dalam al-Qur’an perspektif penafsiran Alla>mah T{aba>t }aba>‘i.  

Term-term tentang al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm dalam al-Qur’an erat kaitannya 

dengan term ta’wi >l, yaitu sebuah istilah yang digunakan untuk memahami teks-teks 

al-Qur’an. Sosok al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm yang diungkapkan oleh al-Qur’an menjadi 

perdebatan di kalangan ulama’ tafsir.  

Mereka mempunyai perbedaan pandangan tentang apakah sosok al-ra >sikhu >na 

fi > al-‘ilm termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mengetahui ta’wi >l ayat-ayat 

al-Qur’an yang mutasya>bih (samar) atau mereka termasuk dalam hamba-hambanya 

yang hanya mengimani ayat-ayat mutasya>bih tanpa berusaha mengungkap 

kesamaran makna yang terkandung dalam ayat tersebut. 

Perdebatan tersebut berdampak pada tuduhan-tuduhan kesesatan pada 

kelompok lain, khusunya kelompok yang memahami bahwasanya al-ra >sikhu>na fi > al-

‘ilm termasuk dalam kalangan yang mengetahui ta’wi >l dari ayat-ayat al-Qur’an. 

Selain itu, perdebatan tersebut mengakibatkan sempitnya pemahaman tentang konsep 

al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm dalam al-Qur’an yang terbatas hanya pada boleh tidaknya ia 

menta’wilkan al-Qur’an.  

Al-ra>sikhu>na fi > al-i’lm dalam al-Qur’an berkaitan dengan seseorang yang 

memiliki pengetahuan yang mendalam dan kokoh dalam ilmu. Ilmu  yang mendalam 

dan kokoh pada hakikatnya menjadi sebuah instrumen yang penting untuk 

memahami ayat-ayat Allah.  

Al-ra >sikhu>na fi > al-i’lm dalam al-Qur’an juga memberikan gambaran 

bahwasanya seseorang yang dianugrahkan kedalaman serta kekokohan ilmu akan 

mewujudkan pribadi-pribadi yang bukan hanya mengetahui makna-makna dari ayat-



17 
 

 

ayat Allah tetapi juga meyakini bahwasanya baik ayat-ayat yang sifatnya muh}kam 

(jelas) ataupun mutasya>bih, keduanya bersumber dari Allah swt. Berbeda halnya 

dengan mereka yang tidak memiliki ilmu yang dalam dan kokoh (bengkok), ilmu 

yang mereka miliki justru melahirkan pemahaman-pemahaman yang salah dan 

mengakibatkan timbulnya fitnah-fitnah dan keraguan terhadap ayat-ayat Allah swt. 

Seorang yang memiliki ilmu yang kokoh dan dalam akan memperoleh 

keyakinan yang kuat dan pemahaman yang baik dan benar terkait makna-makna dari 

ayat al-Qur’an. Manfaat lain yang akan diterima ialah gelar Ulul al-Ba>b yang 

dianugerahkan oleh Allah swt. 

 

 

 

 

 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Mengingat bahwa laporan penelitian ini disusun dalam bentuk narasi yang 

bersifat kreatif, mendalam, dan autentik, maka penelitian ini dikategorikan sebagai 

Tafsi>r al-Mi>za >n 

Konsep Al-Ra>sikhu>na fi > al-‘Ilm 

- Karakter 

- Tugas dan Tanggung Jawab 

 

Latar Belakang Tujuan 

 Konsep Al-Ra>sikhu>na fi > al-

‘Ilmi dalam Tafsir al-Mi >za>n 

Alla>mah T{aba >t }aba>‘i 
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penelitian kualitatif.30 Selain itu, jika ditinjau dari segi bahan-bahan atau objek yang 

akan diteliti yaitu “hasil kerja” pemikiran seorang tokoh yang berupa bahan-bahan 

tertulis, maka penelitian ini dikategorikan juga sebagai penelitian kepustakaan 

(library research).31 Penelitian ini akan diawali dengan menggali serta 

mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah 

pokok yang telah dirumuskan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Istilah pendekatan diartikan sebagai sebuah proses dan cara mendekati suatu 

objek, dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah approach, sedangkan dalam 

bahasa Arab dikenal dengan istilah al-ittija >h al-fikr atau arah pemikiran. Adapun 

makna pendekatan sebagai cara kerja, yaitu sebuah wawasan ilmiah yang 

dipergunakan sesorang untuk mempelajari suatu objek dan aspek-aspek dari tema 

yang diteliti.32  

Maka dari itu, untuk mempermudah penelitian ini penulis menggunakan tiga 

pendekatan yaitu; pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan tafsir 

(exegetical approach), dan pendekatan filosofis.33 Pendekatan sejarah digunakan 

                                                           

30Amin Amrullah, Panduan Menyusun Proposal Skripsi & Disertasi (t.t.: Smart Pustaka, 
2003), h. 38. 

31Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 173. Penelitian 
atau studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau 
konsep-konsep dari sejumlah literatur yang relevan dengan topik, vokus atau variabel penelitian. Lihat 
Amin Amrullah, Panduan Menyusun Proposal Skripsi & Disertasi, h. 25. 

32 Abd. Muin Salim, Metodologi Tafsir: Sebuah Rekonstruksi Epistemologis (Yogyakarta: 
Teras, 2005), h. 82. 

33Pendekatan sejarah atau historis adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat sebuah 
permasalahan atau peristiwa melalui unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari 
peristiwa tersebut. Melalui pendekatan ini seseorang diajak menukik dari alam idealis ke alam yang 
bersifat empiris dan mendunia. Lihat Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, h. 46-47. 
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untuk melacak kehidupan, pendidikan, serta pemikiran al-‘Alla >mah al-T{aba>t }aba>’i. 

Pendekatan tafsir digunakan untuk membahas secara kritis tentang penafsiran al-

‘Alla>mah al-T{aba >t }aba>’i terhadap term al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm dalam al-Qur’an.  

Adapun pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis hakikat dari penafsiran-

penafsiran al-‘Alla >mah al-T{aba >t }aba>’i terhadap tema al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm dalam 

Tafsi >r al-Mi >za>n.  

3. Sumber Data 

Menurut pandapat Lofland yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, dalam 

penelitian kualitatif setidaknya ada dua sumber data, yaitu sumber data primer atau 

dikenal juga dengan istilah sumber data pokok dan sumber data sekunder atau yang 

dikenal dengan sumber data instrument. Sumber data primer ialah kata-kata dan 

tindakan, sedangkan selebihnya masuk dalam kategori sumber data sekunder.34 

Data primer sebagai sumber utama dalam pembahasan mengenai konsep al-

ra >sikhu>na fi > al-‘ilm dalam pandangan al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i yang sepenuhnya 

penulis ambil dari karya tafsirnya yang monumental, yaitu kitab tafsir yang berjudul 

al-Mi >za>n fi > Tafsi >r al-Qur’an cetakan pertama yang diterbitkan oleh Muassasah al-

‘Alami li al-Mat}bu>‘ah pada tahun 1997. 

Adapun sumber sekunder lainnya seperti kitab yang memuat biografi Al-

‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i yang dikarang oleh Sayyid Muh }ammad al-H{usaini al-Tihra>ni 

(1345-1416 H) yang berjudul al-Syams al-Sa>t }i’ah dan kitab-kitab lainnya yang 

membahas tentang hal-hal yang terkait dan menunjang  pembahasan yang telah 

ditetapkan. 

                                                           

34 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 
h. 2-3. 
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Dari data-data yang berhasil dikumpulkan penulis dalam penelitian 

kepustakaan, kemudian penulis analisa dengan beberapa metode ilmiah yang sesuai 

dengan standar penulisan ilmiah. Sehingga diharapkan metode ilmiah tersebut dapat 

membantu penulis dalam memecahkan masalah yang penulis hadapi dalam 

melakukan penelitian dan penyusunan tesis ini.  

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Selanjutnya, metode pengolahan data diarahkan kepada kajian analisis isi 

(content analysis) terhadap Tafsi >r al-Mi>za >n karya al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i. Melalui 

kajian analisis isi kitab tersebut, diharapkan dapat diperoleh hasil yang diinginkan. 

Penelusuran yang akan dilakukan yaitu terkait dengan ayat al-Qur’an yang 

dikategorikan sebagai ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan al-ra >sikhu>na fi> al-

‘ilm.35 Selain itu, motode analisis bahasa (lingustik analysis) juga akan digunakan 

dalam penelelitian tesis ini. 

Tahap-tahap yang akan ditempuh dalam menganalisa konsep al-ra >sikhu>na fi > 

al-‘ilm menurut al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba >‘i dalam tafsi>r al-mi>za >n adalah sebagai 

berikut: 

a. Menulusuri seluruh ayat-ayat al-Qur’an tentang al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm 

dengan menelusuri kata tersebut dengan berbagai derivasinya. 

b. Menghimpun penafsiran ayat-ayat al-Qur’an tentang al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm 

yang ada dalam tafsi >r al-mi>zan. 

                                                           

35Content analysis merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi. Menurut 
George dan juga Kraucer sebagaimana yang dikutip oleh Noeng Muhadjir bahwa penggunaan Content 
analysisdalam penelitian kualitatif  lebih mampu menyajikan nuansa dan lebih mampu melukiskan 
prediksinya secara lebih baik. Lihat Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: 
Rake Sarasin, 2000), h. 69. 
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c. Mengelompokkan penafsiran ayat-ayat al-Qur’an tentang al-ra>sikhu >na fi > al-

‘ilm yang terdapat dalam tafsir al-mi>za>n, menjadi dua pokok bahasan, yaitu 

karakter al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm, kemudian tugas dan tanggung jawab al-

ra>sikhu>na fi > al-‘ilm. 

d. Menarik kesimpulan tentang konsep al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm perspektif al-

‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i dalam Tafsi >r al-Mi>zan. 

Adapun teknik interpretasi yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah 

teknik interpretasi tekstual, kultural, dan logis.  

a. Teknik interpretasi tekstual digunakan untuk melihat penafsiran al-‘Alla>mah 

al-T{aba >t }aba>’i  yang berdasarkan pada teks atau naskah yang terdapat dalam 

Tafsi>r al-Mi>za >n.  

b. Teknik interpretasi kultural digunakan untuk melihat apakah konsep al-

ra>sikhu>na fi > al-‘ilm yang ditawarkan oleh al-‘Alla >mah al-T{aba>t }aba>’i dalam 

Tafsi>r al-Mi>za >n tidak bertentangan dengan aspek kealaman dan sosial budaya.  

c. Adapun teknik interpretasi logis penulis gunakan untuk melihat apakah 

konsep al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm yang ditawarkan oleh al-‘Alla>mah al-

T{aba>t }aba>’i dalam Tafsi >r al-Mi>za >n tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 

yang terdapat dalam ilmu logika.36 

G.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah yang telah dijelaskan di atas, 

maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                           
36

 Penjelasan lebih lanjut terkait teknik-teknik interpretasi bisa dilihat dalam tulisan Abd. 
Muin Salim, Mardan,dan Achmad Abu Bakar. Lihat Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian 
Tafsir Maud }u >’i > (Makassar: Pustaka Al-Zikara, 2011), h. 131-195. 
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1. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dan 

kegunaan dari penelitian ini adalah untuk:  

a. Mengetahui dan memahami penafsiran al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i terhadap 

term al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm dalam Tafsi >r al-Mi >zan. 

b. Mengetahui dan memahami karakter al-ra >sikhu>na fi> al-‘ilm perspektif al-

‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i dalam Tafsi >r al-Mi >za>n. 

c. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab al-ra >sikhu>na fi > al-

‘ilm perspektif al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i dalam Tafsi >r al-Mi >za>n. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu-ilmu 

keislaman, terutama dalam bidang ilmu tafsir, baik di masa sekarang maupun di 

masa akan datang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan untuk dapat dijadikan 

sebagai literatur dan dapat dikembangkan dan disempurnakan pembahasannya lebih 

lanjut. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat 

umum sebagai bahan bacaan dalam rangka usaha peningkatan pengetahuan dan 

wawasan tentang konsep al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm. Selain itu, penelitian ini juga 

menjadi sarana bagi penulis untuk memporoleh gelar akademik dalam ilmu al-

Qur’an dan tafsir yaitu M. Ag. 
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BAB II 

BIOGRAFI INTELEKTUAL AL-‘ALLA<MAH  AL-T {ABA<T {ABA<’I  DAN 

PROFIL TAFSI <R AL-MI<ZA <N 

 

A. Biografi al-‘Alla>mah al-T}aba>t }a>ba>’i 

1. Kelahiran dan Nasab 

Al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i (1321-1402 H/1904-1982 M) memiliki nama asli 

Muh }ammad H{usai>n bin Sayyid37 Muh }ammad bin Sayyid Muh }ammad H{usain bin al-

Ha>j al-Mirza Ali As}gar Syaikh al-Isla>m al-Qa>d}i,38 yang nasabnya sampai kepada 

H{asan al-Mus \anna> anak dari Ima >m H{asan bin ‘Ali bin Abi > T{a >lib.39 Al-‘Alla>mah al-

T{aba>t }aba>’i adalah salah seorang dari hamba-hamba Allah yang bangga akan 

pemikiran Islam yang maju, hal tesebut terbukti dari kontribusi yang diberikannya 

                                                           

37Gelar Sayyid yang disandang oleh al-‘Alla >mah al-T {aba >t}aba >‘i mengindikasikan bahwasanya 
ia termasuk keturunan Nabi Muhammad saw. Di Persia istilah Sayyid atau Sayyed digunakan khusus 
dalam pengertian ini, sementara di dunia Arab istilah tersebut biasa juga digunakan untuk padanan 
kata “Gentleman’’ atau ‘’Mr’’ yang berarti tuan. Lihat catatan kaki yang diberikan oleh Sayyid 
Husein Nasr pada al-‘Alla>mah Sayyid Muh}ammad H {usain al-T {aba >t}aba >’i, Shi’te Islam. Terj. Sayyed 
Hossein Nasr (New York: State University of New York Press, 1975), h. 27. 

38‘Ali al-Ausi, al-T{aba >t}aba>‘i  wa Manhajuhu> fi> Tafsi>rihi> (Iran: Mu‘awaniyyah al-Riasah, 
1985), h. 37. 

39Sayyid Muh}ammad ‘Ali Iya >zi, al-Mufassiru >n H {aya >tuhum wa Manhajuhum (t.t: t.p., 1315 
H), h. 704. Untuk nasab lengkapnya yaitu: Muh}ammad H {usain bin Muh}ammad bin Muh }ammad 
H {usain bin al-Hajj al-Mirza ‘Ali As}gar Syaikh al-Isla>m bin Mirza Muh}ammad Ta >qi al-Qa >d }i bin Mirza 
Muh }ammad Qa >d }i bin Mirza Muh }ammad ‘Ali al-Qa >d }i bin Mirza S}adr al-Di>n Muh}ammad bin Mirza 
Yu>suf  Nuqaib al-Asyraf  bin Mirza S}adr al-Di>n Muh}ammad bin Majd al-Di>n bin Sayyid Isma >‘il bin 
Amir ‘Ali Akbar bin Siraj al-Di>n al-Ami >r Abd al-Wahab bin Ami>r Abd al-G {affar bin Sayyid ‘Imad al-
Di>n Ami>r al-Hajj bin Fakhr al-Di>n H {asan bin Kamal al-Di>n Muh }ammad bin Sayyid H {asan bin Syihab 
al-Di >n ‘Ali bin Imad al-Di>n ‘Ali bin Sayyid Ah}mad bin Sayyid Ima >d al-Di >n bin Abi al-H {usain ‘Ali 
Syihab bin Abi al-H {asan Muh}ammad al-Sya‘ir bin Abi ‘Abdulla >h Ah}mad al-Sya‘ir bin Abi Ja‘far 
Muh }ammad al-As}gar bin Abi ‘Abdullah Ah}mad bin Ibra >him T {aba> T {aba> bin Isma >‘il al-Dibaj bin 
Ibra>him al-Gamar bin H {asan al-Mus\anna bin Imam H {asan bin ‘Ali. Lihat ‘Ali al-Ausi, al-T{aba>t}aba >‘i 
wa Manhajuhu> fi> Tafsi>rihi>, h. 37. 
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dari segi pemikiran dan ilmu pengetahuan. Selain itu, ia juga adalah salah seorang 

mufassir kontemporer yang bermazhab Syi‘ah Is\na> ‘Asyarah.40 

Al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i lahir di desa S{adabad atau S{adagan dekat dari 

kota Tabri >z tanggal 29 Dzulhijjah 1321 H/16 Maret 1904 M41 di lingkungan keluarga 

yang terkenal dengan kemulian, keilmuan, serta kepemimpinannya. Bahkan, empat 

belas keturunan pendahulunya adalah ulama-ulama yang terkenal di kota Tabri >z. 

Laqab al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i dinisbahkan kepada salah seorang kakeknya yang 

bernama Muh }ammad bin Ibra>him T {aba>t }aba > bin Isma>‘il al-Diba>j. 

 Julukan T{aba>t }aba> tersebut bermula ketika ayah Ibrahim T{aba>t }aba> hendak 

membelikannya baju dan memberikannya kebebasan untuk memilih baju mana saja, 

kemudian Ibra>him mengumpulkan baju yang diinginkannya dan berkata طبا طبا yang 

berarti قبا قبا (mengumpulkan dengan jari-jari). Dikatakan juga bahwasanya orang-

orang memberi gelar tersebut dengan bahasa nibtiyah yang bermakana “tuan”.42 

Ketika al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i berumur lima tahun ayahnya meninggal 

dunia, empat tahun kemudian pada usia sembilan tahun ibunya juga meninggal 

ketika melahirkan adiknya Sayyid Muh }ammad Ha>san. Semenjak saat itu al-‘Alla>mah 

al-T{aba >t }aba>’i dan adiknya menjadi yatim piatu, hal tersebut membuat hubunganya 

dengan adik kandungnya sangat dekat disepanjang kehidupan mereka, kedekatan 

tersebut membuat keduanya memiliki ketertarikan dan minat yang sama.43 Untuk 

                                                           

40Sayyid Muh}ammad ‘Ali Iya >zi, al-Mufassiru >n H {aya >tuhum wa Manhajuhum, h. 704. 

41Hamid Algar, “Alla >ma Sayyid Muh}ammad H {usayn T {aba>t}aba >‘i: Philosopher, Exegete, and 
Gnostic”, Journal of Islamic Studies, 5 April 2006, h. 2. 

42‘Ali al-Ausi, al-T{aba >t}aba >‘i wa Manhajuhu> fi> Tafsi>rihi>, h. 44. 

43Hamid Algar, “Alla >ma Sayyid Muh}ammad H {usayn T {aba>t}aba >‘i: Philosopher, Exegete, and 
Gnostic”, h. 2. 
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memelihara serta mengurus kehidupan sehari-harinya dan adiknya, walinya (orang 

yang mengurus harta peninggalan ayahnya) Sayyid Muh }ammad ‘Ali Qa>d }i yaitu 

pamannya dari pihak ayah menyerahkan keduanya kepada seorang pelayan laki-laki 

dan seorang pelayan perempuan.44 

2. Latar Belakang Sosial dan Budaya 

Latar belakang sosial dan budaya yang mengitari kehidupan seorang tokoh 

tentunya memiliki pegaruh dan peran yang besar dalam membentuk karakter serta 

pemikirannya. Maka dari itu, untuk dapat mengetahui serta memahami pemikiran al-

‘Alla>mah al-T {aba>t }aba>’i mengenai kajian-kajian keislaman khususnya yang terdapat 

dalam Tafsi >r al-Mi >za>n, kiranya perlu ditinjau kembali sejarah tentang situasi dan 

kondisi Iran khususnya daerah Tabri>z, Najaf, dan Qum sebagai tanah kelahiran al-

‘Alla>mah al-T {aba>t }aba>’i sekaligus sebagai daerah yang menjadi tempat ditulisnya 

Tafsi >r al-Mi >za>n.45 

Secara umum Iran dikenal sebagai negara yang subur, dan kaya akan barang-

barang tambang. Dari segi kekayaan nabatinya, Iran ditumbuhi dan dikelilingi oleh 

berbagai macam biji-bijian, sayur-sayuran, serta buah-buahan. Sementara dari segi 

industri, Iran sejak dahulu terkenal sebagai negara pembuat sajadah yang terbaik.46 

Adapun dalam budaya keilmuan, jika dilihat dari daerah-daerah yang 

dijadikan al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i untuk menuntut ilmu maka dapat diketahui pada 

eranya semangat keilmuan di Iran sangat tinggi, hal tersebut terbukti dari banyaknya 

                                                           

44Ah}mad Luqmani, Allameh Tabatabai, Meezane Ma’reefat, terj. Dede Nurdin, Potret 
Surgawi Sehari-hari Allamah Thabathaba‘i (Depok: Pustaka IIMaN, 2007), h. 11. 

45Pembahasan mengenai kondisi dari kota Tabri>z, Najaf, dan Qum akan dibahas secara 
ringkas dalam pembahasan mengenai perjalanan pendidikan al-‘Alla >mah al-T {aba >t}aba >‘i.  

46‘Ali al-Ausi, al-T{aba >t}aba >‘i wa Manhajuhu> fi> Tafsi>rihi>, h. 18. 
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sarana-sarana serta metode-moetode pendidikan yang telah ada pada saat itu baik itu 

di Tabri >z, Najaf, maupun Qum. Sarana pendidikan yang pertama dibangun pada 

masa al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i adalah Jami‘ah Tehran yaitu pada tahun 1931 M, 

dan selanjutnya pada 1941 M didirikan kembali lima Perguruan Tinggi yaitu Jami‘ah 

Tabri>z, Syira>z, Masyhad, As}faha >n, dan Ahwa >z.47 

Jika melihat tiga kota serta masa yang dilalui dalam karir kehidupan al-

‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i, dapat diketahui bahwasanya ia mengelami berbagai 

pergolakan intelektual dan politik yang saat itu terjadi di Iran. Dari segi pergolakan 

intelektual, al-‘Alla>mah al-T{aba >t }aba>’i masih mewarisi pertentangan antara mazhab 

Akhbariyyah, sebagai sebuah kecenderungan tradisional dalam yurisprudensi Syi‘ah, 

dan madzhab Us}u>liyyah, sebagai sebuah mazhab hukum Syi‘ah yang bersandar pada 

serangkaian proses rasional.48 

Ditinjau dari segi historisnya, periode Safawiyah dapat dipandang sebagai 

masa awal dari kecenderungan mazhab Akhbariyyah atau tradisional dalam 

yurisprudensi Syi‘ah. Berbeda dengan mazhab Us}u>liyyah (mazhab yang 

berlandaskan Us}u>l Fiqh dan metodologi hukum) yang memandang bahwasanya 

kehadiran para imam kharismatik dalam masyarakat Syi‘ah dipercayakan kepada 

para ulama yang memiliki pengetahuan dan keahlian-keahlian ilmiah, madzhab 

Akhbariyyah justru menganggap bahwa koleksi hadis Syi‘ah sebagai jaminan yang 

memadai dari kehadiran para Imam-imam tersebut.49 Selain adanya pertentangan 

                                                           

47‘Ali al-Ausi, al-T{aba >t}aba >‘i wa Manhajuhu> fi> Tafsi>rihi>, h. 19. 

48Rosihon Anwar, “Tafsir Esoterik Menurut Pandangan al-T {aba >t}aba >‘i”, Thesis (Jakarta: 
Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2004), h. 51. 

49
Farhad Daftary, Intellectual Traditions in Islam, terj. Fuad Jabali dan Udjang Tholib, 

Tradisi-tradisi Intelektual Islam (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002), h. 223. 
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antara kedua madzhab tersebut, di eranya juga yaitu setelah Perang Dunia Kedua 

pemikiran Marxisme begitu populer di kalangan para pemuda Qum, hal inilah yang 

kemudian membuatnya bersusah payah dan tak kenal untuk terus berupaya 

menyampaikan hikmah dan pesan intelektual Islam kepada murid-muridnya baik itu 

yang berlatar belakang pendidikan tradisional maupun modern.50 

Adapun dari segi pergolakan politik, al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i sekaligus 

mengalami dua peristiwa besar yang saat itu terjadi di Iran, yaitu Perang Dunia 

Kedua dan Revolusi Islam 1979. Sejak tahun 1880 Iran terlibat dalam konfrontasi 

menghadapi Imperialisme Inggris dan Rusia, hal tersebut mengakibatkan Iran 

terpecah dalam berbagai arus pengaruh. Tahun 1914-1918 Iran utara dikuasai oleh 

Rusia dan bagian selatan dikuasai oleh Inggris. Kemudian pada tahun 1921 Reza 

Khan mengambil alih kekuasaan, dan pada 1923 ia menjabat sebagai perdana 

menteri dan berhasil menaklukkan dinasti Qajar. Selanjutnya pada tahun 1925 ia 

disahkan sebagai Shah Iran dengan menetapkan Dinasti Pahlevi sebagai nama 

kekuasaannya. Setelah Perang Dunia Kedua, Inggris kemudian menarik diri dari 

Iran.51 

Pada tahun 1979 terjadilah Revolusi Iran yang dilancarkan oleh Ayatullah 

Khumaini sebagai bentuk penentangan terhadap Revolusi Putih (sebuah gerakan 

yang memukul tuan-tuan tanah dan pemimpin-pemimpin keagamaan Islam) yang 

dilancarkan oleh Shah Iran pada tahun 1963. Setahun setelah Revolusi Iran yaitu 

pada awal tahun 1980 Iran menyelenggarakan pemilihan umum yang pertama untuk 

                                                           
50

Alla >mah Sayyid Muh}ammad H {usayn T {aba>t}aba >‘i, Shi‘te Isla >m,  h. 22-23. 

51Dudung Abdurrahman, dkk., Sejarah Peradaban Islam: Dari Masa Klasik Hingga Modern 
(Yogyakarta: LESFI, 2012), h. 276. 
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memilih presiden, dan pada saat itu Abu al-H{asan Bani Sadr terpilih sebagai presiden 

pertama Iran. Sejak peristiwa revolusi tersebut, hubungan Iran dengan dunia Barat 

semakin memburuk.52 

3. Perjalanan Pendidikan serta Guru-Gurunya 

Dalam proses awal perjalanan pendidikannya, al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i 

dididik dengan menggunakan metode khusus yang pada saat itu dikenal dengan 

metode al-H{auzah 53) الحوزة(  yaitu sebuah halaqah keilmuan awal bagi para peserta 

didik. Dahulunya metode pendidikan seperti ini diadakan di masjid-masjid, akan 

tetapi sejalan berkembangnya zaman metode ini terus berkembang menjadi lebih 

baik dan digunakan dalam tiga jenjang pendidikan.54 

Tiga jenjang pendidikan tersebut masing-masing mempunyai tingkatan dan 

kelas yang berbeda, yaitu:55 

a. Jenjang pertama dikenal dengan dira>sah al-muqaddimah atau tingkat awal. Pada 

tingkat ini para siswa diajarkan ilmu mant}iq, nah}wu, s }araf, bala >gah, arud}, dan 

ilmu-ilmu sastra lainnya. Selain itu, juga diajarkan ilmu-ilmu dasar tentang fiqh 

dan ushul fiqh. 

b. Jenjang kedua dikenal dengan dira>sah al-sut }uh atau tingkat pertengahan. Jika 

pada tingkat awal siswa difokuskan untuk mempelajari ilmu-ilmu bahasa dan 

                                                           

52Dudung Abdurrahman, dkk., Sejarah Peradaban Islam, h. 277. 

53al-H {auzah secara bahasaberasal dari kata ha >za-yahu>zu-hauzan-hiya>zatan ( وحيازة - حوزا–يحوز–حاز ) 
bermakna mengumpulkan sesuatu yang berarti menghimpun dan mengumpulkannya. Lihat Louis 
Makhlouf, al-Munjid fi> al-Lugah wa al-I‘la>m (Beirut: Da >r al-Masyriq, 2008), h. 161. 

54‘Ali al-Ausi, al-T{aba >t}aba >‘i wa Manhajuhu> fi> Tafsi>rihi>, h. 45. 

55‘Ali al-Ausi, al-T{aba >t}aba >‘i wa Manhajuhu> fi> Tafsi>rihi>, h. 46. 
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sastra, maka pada tingkat yang kedua ini para siswa difokuskan untuk 

mempelajari kitab-kitab fiqh, ushul fiqh, dan filsafat. 

c. Jenjang pendidikan yang ketiga dikenal dengan dira>sah al-kha>rij atau tingkat 

tinggi. Pada tingkat ini para siswa sudah mulai mandiri tanpa diikat dengan 

sumber keilmuan tertentu, mereka sudah mulai melakukan diskusi terhadap mata 

pelajaran yang telah mereka pelajari seperti fiqh, ushul fiqh, ataupun tafsir. 

Setelah berdiskusi, mereka merujuk pendapat para ulama mengenai tema yang 

mereka bahas, kemudian setelah merujuk, membandingkan, dan mentarjih 

pendapat para ulama, mereka diminta untuk memberikan kesimpulan pribadi 

terkait tema yang dibahas. Setelah semua itu selesai, selanjutnya mereka 

mendengarkan pengarahan serta penjelasan ustadz yang mengajarkan mata 

pelajaran tersebut. Para ustadz menjelaskannya dari berbagai sisi yang 

kebanyakan berbeda dari apa yang disampaikan para muridnya, baik itu dari sisi 

dalil, diskusi pemikiran, serta pendapat-pendapat bijak lainnya. Namun, 

terkadang juga mereka setuju dengan pendapat yang diungkapkan oleh murid-

muridnya. Metode ini terus menerus dilakukan oleh para siswa hingga mereka 

mencapai tingkat ijtihad dan diperbolehkan untuk memberikan ijtihad.  

Dalam proses perjalanan keilmuannya, al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i 

menjalaninya di tiga kota terpelajar yaitu Tabri >z, Najaf, dan Qum. Di tiga tempat 

inilah ia mulai menumbuhkan dan membiasakan kegiatan keilmuannya.56 

 

 

                                                           

56‘Ali al-Ausi, al-T{aba >t}aba >‘i wa Manhajuhu> fi> Tafsi>rihi>, h. 45. 
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a. Tabri >z57 

Semenjak kepergian ayah dan ibunya, Melalui Sayyid Muh }ammad ‘Ali Qa>d}i, 

al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i dan adiknya dimasukkan ke sekolah dasar dan selanjutnya 

ke sekolah menengah. Setelah itu, pendidikan keduanya diserahkan kepada seorang 

guru privat yang mengajarkannya bahasa Parsi dan pelajaran-pelajaran dasar lainnya 

selama enam tahun. Pada masa tersebut (1911-1917 M) tidak ada program yang 

dikhususkan untuk pelajaran-pelajaran dasar. Selain mempelajari al-Qur’an, pada 

masa itu ia juga mempelajari berbagai karya klasik mengenai kesusastraan dan 

sejarah Parsi seperti gulistan dan bustan karya Sa‘di S {irazi, nesab dan akhlaq, serta 

tulisan-tulisan karya Ami >r Neza>m).58 

Selain itu, ia juga diajarkan kaligrafi, sebelum ia melangkah kepada pelajaran 

khusus mengenai ilmu bahasa arab–seperti ilmu tatabahasa Arab, nahwu, retorika, 

dan ilmu-ilmu dasar yang menjadi syarat untuk menekuni dan mempelajari Islam 

sepuluh tahun yang akan datang.59 Begitu senangnya terhadap ilmu kaligrafi, al-

‘Alla>mah al-T{aba >t }aba>’i dan adiknya sering pergi ke pinggiran kota Tabri>z di dekat 

                                                           
57

Tabri >z kota yang dulunya dikenal dengan nama Kadres adalah salah satu kota yang terkenal 
di provinsi Azerbaijan. Tabri>z termasuk kota kedua setelah Tehran yang memiliki pengaruh besar dan 
menjadi pusat dalam sejarah kemerdekaan bangsa Iran, hal tersebut terbukti melalui penduduknya 
yang selalu berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Iran dari 
penjajahan. Sejak dahulu kota ini terkenal di pasar dunia sebagai kota pengrajin kulit dan sajadah yang 
terbaik, kota ini juga dikenal dengan cuacanya yang teduh dan sejuk. Selain itu, sejak masa Safawiyah 
hingga saat ini kota Tabriz menjadi salah satu pusat keilmuan dan ajaran Syiah di Iran, sehingga tidak 
mengherankan di dalam kota ini terdapat banyak sekolah-sekolah tinggi agama yang tentunya telah 
menghasilkan banyak ulama dan cedekiawan muslim yang terkenal seperti Abu Zakaria yang juga 
dikenal dengan al-Khat}i>b al-Tabri>z (w. 502 H). Lihat ‘Ali al-Ausi, al-T{aba >t}aba>‘i wa Manhajuhu> fi> 
Tafsi>rihi>, h. 27. 

58Ah}mad Luqmani, Allameh Tabatabai, Meezane Ma’reefat, h. 11. 

59Hamid Algar, “Alla >ma Sayyid Muh}ammad H {usayn T {aba>t}aba >‘i: Philosopher, Exegete, and 
Gnostic”, h. 2. 
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kaki pegunugan dan di perbukitan hijau dan menghabiskan waktu sepanjang hari 

untuk menulis kaligrafi. Dari kesenangannya tersebut al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i 

dikenal sabagai salah seorang yang memiliki tulisan kaligrafi yang terbaik dan 

terindah, dan hal ini juga menunjukkan bahwasanya selain ahli dalam bidang agama 

ia juga ahli dalam bidang seni.60 

Ditahun-tahun awal pendidikannya, al-‘Alla>mah al-T {aba>t }aba>’i juga 

memperoleh aneka ragam latihan-latihan dan kemampuan atletik seperti: keahlian 

menunggang kuda, berenang, keahlian memanjat tebing, berburu, dan keahlian 

menembak.61 Selama di Tabri >z al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i menyelesaikan 

pendidikannya hingga tingkat menengah atau yang dikenal dengan dira >sah al-sut }u>h. 

b. Najaf62 

Kota Najaf adalah salah satu kota di Iran yang didesain sebagai kota ilmu 

pengetahuan dan menjadi pusat pembelajaran Syi‘ah. Di kota ini ditawarkan berbagai 

kesempatan serta peluang bagi mereka yang ingin menuntut ilmu.63 

Kesempatan serta peluang tersebut tak disia-siakan oleh al-‘Alla>mah al-

T{aba>t }aba>’i dan adiknya. Setelah menyelesaikan dira >sah al-sut }u>h (pendidikan tingkat 

menengah) pada tahun 1343 H/1925 M, al-‘Alla>mah al-T{aba >t }aba>’i beserta adiknya 

                                                           

60Ah}mad Luqmani, Allameh Tabatabai, Meezane Ma’reefat, h. 81. 

61Hamid Algar, “Alla >ma Sayyid Muh}ammad H {usayn T {aba>t}aba >‘i: Philosopher, Exegete, and 
Gnostic”, h. 3. 

62Najaf dalam bahasa Arab bermakna anak bukit, ditengah-tengah kota ini terdapat makam 
Imam Ali bin Abi Thalib. Kota Najaf dikenal juga sebagai kota yang terpelajar, di dalamnya terdapat 
banyak perpustakaan, sekolah, serta masjid yang digunakan sebagai sarana untuk mengajarkan ilmu 
pengetahuan dengan menggunakan metode al-hauzi. Kota Najaf menjadi kota terpelajar setelah 
hijrahnya Syekh Muhammad bin al-Hasan al-Thusi dari Baghdad ke Najaf pada tahun 448 H. Lihat 
Ali ‘Ali al-Ausi, al-T{aba >t}aba>‘i wa Manhajuhu> fi> Tafsi>rihi>, h. 28. 

63Hamid Algar, “Alla >ma Sayyid Muh}ammad H {usayn T {aba>t}aba >‘i: Philosopher, Exegete, and 
Gnostic”, h. 3. 
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berangkat ke Universitas Najaf untuk melanjutkan perjalanan pendidikannya dan 

memperoleh pelajaran lanjutan lainnya di tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya 

yaitu dira >sah al-kha>rij.64 Al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i menetap di Najaf selama 

sepuluh tahun, disana ia mengisi waktunya untuk memperoleh berbagai macam ilmu 

pengetahuan Islam dan ilmu pengetahuan lainnya, hingga kemudian ia memperoleh 

derajat ijtihad.65 

Sebagian besar siswa di Universitas Najaf mempelajari cabang ilmu-ilmu 

naqliyyah (transmitted science), khususnya ilmu-ilmu yang terkait dengan syariat 

(Divine Law),fiqh (jurisprudence), dan ushul fiqh (the principles of jurisprudence).66 

Oleh karena itu, al-‘Alla>mah T{aba>t }aba>’i menghabiskan banyak tahun untuk 

mempelajari disiplin ilmu-ilmu tersebut bersama para ahli seperti Mirza Husayn 

Na‘ini, Ayatullah Abu al-H{asa >n Isfaha>ni, Ayatullah Hajj Mirza ‘Ali Ira>va>ni, dan 

Ayatullah Mirza ‘Ali Asga>r. Dalam disiplin ilmu fiqh ia belajar kepada Muh }ammad 

Husayn Ga>ra>vi Isfaha>ni Kumpa>ni.67 

Melalui para ahli tersebut al-‘Alla>mah al-T {aba>t }aba>’i kemudian menjadi 

seorang syaikh dalam ilmu syariat, fiqh, maupun ushul fiqh. Bahkan jika ia terus 

memusatkan perhatiannya dalam disiplin ilmu tersebut, ia akan menjadi salah 

seorang mujtahid atau ulama syariat yang terkemuka dan mampu memberikan 

banyak pengaruh sosial dan politik.68 

                                                           

64Allamah Sayyid Muhammad Husayn Tabataba’i, Shi’te Islam, h. 21. 

65Sayyid Muhammad Ali Iyazi, al-Mufassirun Hayatuhum wa Manhajuhum, h. 703. 

66Allamah Thabathaba’i, Shi’ite Islam, h. 21.  

67Hamid Algar, “Alla >ma Sayyid Muh}ammad H {usayn T {aba>t}aba >‘i: Philosopher, Exegete, and 
Gnostic”, h. 4. 

68Allamah Sayyid Muhammad Husayn Tabataba’i, Shi’ite Islam, h. 21. 



33 
 

 

Akan tetapi hal itu tidak menjadi fokus utamanya. Al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i 

lebih tertarik pada ilmu-ilmu ‘aqliyyah (intellectual science), ia mempelajari dengan 

tekun seluruh cabang dari ilmu matematika tradisional melalui Sayyid Abu al-Qa>sim 

Khawansa>ri atas instruksi dari guru filsafatnya Aqa Sayyid H {usayn Badkuba‘i.69 

Al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i belajar kepada Badkuba‘i selama sepuluh tahun 

lamanya. Melalui Badkuba‘i, al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i mempelajari sumber-sumber 

primer ilmu filsafat seperti akhlaq karya Miskawayh, al-Syifa>’ karya Ibnu Si >na, 

Qawa >‘id karya Ibnu Turka, al-Asfa >r dan Mas}a>‘ir karya S {adr al-Di>n Syira>zi (Mulla 

Sadra), dan Manzu>ma karya Syekh Ha>di Sabzava>ri. Al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i 

mempelajari ilmu-ilmu ‘aqliyyah tersebut bertujuan agar memperkuat kekuatan 

penalaran dan deduksinya.70 

Selain mempelajari pelajaran-pelajaran ilmu ‘aqliyyah, atau yang juga biasa 

dikenal sebagai ‘ilm h}us}u>li (ilmu yang diperoleh dengan cara belajar secara 

konvensional), al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i juga mempelajari ilmu h{ud}u>ri (ilmu-ilmu 

yang diperoleh secara langsung dari Allah swt.), atau yang juga biasa dikenal dengan 

ilmu ma’rifat.  

Melalui ilmu h}usu>li tersebut setiap pengetahuan beralih menjadi penglihatan 

terhadap hakikat-hakikat supranatural.71 Diantara guru-gurunya yang paling berjasa 

dalam mempelajari ilmu h}us}u>li adalah sepupunya sendiri al-Hajj al-Mirza al-Qa>d}i al-

                                                           

69Allamah Sayyid Muhammad Husayn Tabataba’i, Shi’ite Islam, h. 21. 

70Hamid Algar, “Alla >ma Sayyid Muh}ammad H {usayn T {aba>t}aba >‘i: Philosopher, Exegete, and 
Gnostic”, h. 4. 

71‘Allamah Sayyid Muhammad Husayn Tabataba’i, Shi’te Islam, h. 22. 
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T{aba>t }aba>‘i al-Tabri >zi seorang ulama besar dalam bidang ilmu ma‘rifat, fiqh, hadis, 

dan akhlaq.72 

Melalui Mirza al-Qa>d}i, al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i dibimbing menuju ke arah 

rahasia-rahasia Ilahi dalam perjalanannya menuju kesempurnaan spiritual. Al-

‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i pernah bercerita bahwasanya sebelum ia bertemu dengan 

Mirza al-Qa>d }i, ia telah mempelajari kitab Fusu>s al-H{ikam karya Ibnu ‘Arabi (1165-

1240 M) dan berfikir bahwasanya ia telah memahaminya dengan baik. Akan tetapi, 

ketika bertemu dengan Mirza al-Qa>d}i ia menyadari bahwasanya ia belum tahu apa-

apa. Ia juga bercerita bahwa ketika Mirza al-Qa>d}i (1869-1947 M) mulai mengajarkan 

Fusu>s al-H{ikam, seakan-akan dinding yang ada di dalam ruangan ikut berbicara 

tentang hakikat ma’rifat dan ikut berpartisipasi terhadap uraian-uraian yang 

disampaikannya.73 

Selain mengajarkan Fusu >s al-H{ikam, Mirza al-Qa>d}i juga mengajarkan 

Futu >h}ah} al-Makkiyah.74 Mirza al-Qa>d}i juga sering mendatangi rumah al-‘Alla>mah 

al-T{aba >t }aba>’i dan memberinya nasehat-nasehat, salah satu nasehat yang pernah 

disampaikan gurunya ialah: “wahai anakku ! jika engkau menginginkan dunia maka 

dirikanlah shalat malam, dan jika engkau juga menginginkan akhirat maka 

dirikanlah juga shalat malam !”.75 Berkat gurunya itu, tahun-tahun di Najaf bagi al-

‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i tidak hanya menjadi sebuah periode pencapaian intelektual 

                                                           

72Muh }ammad H {usain al-H {usaini al-Tihra >ni, al-Syams al-Sa>t}i’ah. Terj. Sayyid ‘Abbas Nu >r al-
Di>n dan ‘Abd al-Ra>h }im Muba >rak (Qum: Da >r al-H {ujjah al-Baid >a’, 1417 H), h. 23 

73Allamah Sayyid Muhammad Husayn Tabataba’i, Shi’te Islam, h. 22. 

74Hamid Algar, “Alla >ma Sayyid Muh}ammad H {usayn T {aba>t}aba >‘i: Philosopher, Exegete, and 
Gnostic”, h. 6. 

75Muh }ammad H {usain al-H {usaini al-Tihra >ni, al-Syams al-Sa>t}i’ah. Terj. Sayyid ‘Abbas Nu >r al-
Di>n dan ‘Abd al-Ra>h }im Muba >rak h. 24. 
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tetapi juga menjadi salah satu periode pencapaian praktek-praktek spritual dan 

kezuhudan.76 

c. Qum77 

Akibat kesulitan ekonomi, dan diumumkannya secara resmi sebuah peraturan 

yang tidak memungkinkan bagi dirinya untuk menerima dana minimal dari saham 

tanah milik keluarganya yang berada di desa Shadabad,78 akhirnya pada tahun 1354 

H/1935 M al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i kembali ke Tabri >z untuk kembali mendampingi 

saudaranya. Ia menghabiskan beberapa tahun yang tenang di kota tersebut dengan 

mengajar sejumlah kecil murid, akan tetapi selama beberapa tahun tersebut ia tetap 

saja belum dikenal dikalangan keagamaan Persia pada umumnya.79 

Pada perang dunia ke II, Uni Soviet menyerbu Iran Utara dan membentuk 

sebuah rezim separatis yang berorientasi Marxist di Azerbaijan. Hal inilah yang 

mendorong al-‘Alla>mah al-T{aba >t }aba>’i untuk kembali berhijrah dari Tabri >z ke Qum, 

tepatnya pada bulan Maret 1946. Pilihannya untuk berhijrah ke Qum semakin 

diperkuat ketika dia membaca sebuah firman Allah QS al-Kahfi/18:44. 

                                                           

76Allamah Sayyid Muhammad Husayn Tabataba’i, Shi’te Islam, h. 22. 

77Kota Qum terletak di sebelah selatan Tehran dengan jarak 140 km, termasuk salah satu kota 
yang bersejarah dan disucikan baik itu di Iran maupun di dunia Islam. Sebelum masuknya Islam, kota 
ini dikenal dengan nama kota kam (كَم), kam dalam bahasa Iran berarti sedikit. Qum yang dikelilingi 
oleh banyak sungai-sungai yang memiliki air yang melimpah termasuk dari salah satu kota-kota besar 
Iran yang menjadi pusat perdagangan. Pada tahun 83 H kota Qum mulai menjadi luas, peradabannya 
mulai tersebar, di dalamnya juga mulai dibangun masjid-masjid, madrasah diniyah, dan ma’hal-
ma’had ilmiah. Dinyatakan juga bahwasanya Qum salah satu dari universitas-universitas besar yang 
mengajkarkan ilmu-ilmu agama di bawah bimbingan para filsuf, mujtahid, dan ulama-ulama 
terkemuka. Pada abad ke-14 H Qum menjadi rujukan utama bagi Mazhab Syi’ah. Lihat ‘Ali al-Ausi, 
al-T{aba>t}aba>‘i wa Manhajuhu> fi> Tafsi>rihi>, h. 33. 

78Hamid Algar, “Alla >ma Sayyid Muh}ammad H {usayn T {aba>t}aba >‘i: Philosopher, Exegete, and 
Gnostic”, h. 6. 

79Allamah Sayyid Muhammad Husayn Tabataba’i, Shi’te Islam, h. 22. 
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رٌ عُقْبًا رٌ ثَـوَاباً وَخَيـْ   هُنَالِكَ الْوَلاَيةَُ للَِّهِ الحَْقِّ هُوَ خَيـْ

Terjemahnya: 

Di sana pertolongan itu hanya dari Allah Yang Hak. Dia adalah sebaik-baik 
Pemberi pahala dan sebaik-baik Pemberi balasan.80 

Sesampainya di Qum, sosok al-‘Alla>mah T{aba>t }aba>’i yang pendiam dan 

sederhana mulai mengajar di kota suci ini. Pengajaran yang diberikannya 

dikonsentrasikan pada tafsir al-Qur’an serta filsafat dan teosofi islam tradisional, 

yang selama bertahun-tahun sebelumnya tidak diajarkan di Qum. Selama di Qum, al-

‘Alla>mah T{aba>t }aba>’i juga sering melakukan kunjungan ke Tehran untuk memberikan 

tanggapan terhadap materialisme dialektika dari sudut pandang tradisional di mana 

pada saat itu paham Marxisme menjadi mode di kalangan pemuda-pemuda Tehran. 

Pada saat itu beliaulah satu-satunya ulama yang bersusah payah mempelajari dasar-

dasar filosofis komunisme dan kemudian berhasil membuat sebuah buku yang 

berjudul Us}u>>l-i Falsafah wa Rawi >s }-i Ri’alism (Prinsip-prindip filosofi dan Metode 

Realisme). Dengan tak mengenal lelah al-‘Alla>mah T{aba>t }aba>’i terus berupaya untuk 

menyampaikan hikmah dan pesan intelektual Islam kepada tiga kelompok murid 

yang berbeda: kepada sekelompok murid-murid tradisional di Qum, kepada 

sekelompok murid yang diajarkannya ilmu ma‘rifat dan tasawwuf, dan juga kepada 

kelompok orang-orang Persia yang berlatarbelakang pendidikan modern dan 

adakalanya juga kepada orang-orang non-Persia yang ditemuinya di Tehran.81 

Al-‘Alla>mah T{aba >t }aba>’i bagaimanapun juga telah berusaha dan mencoba 

memberikan pengaruh yang begitu besar, baik itu terhadap lingkungan tradisional 

                                                           

80 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 
h. 298. 

81Allamah Sayyid Muhammad Husayn Tabataba’i, Shi’te Islam,  h. 22-23. 
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maupun modern di Persia. Dia telah mencoba untuk membuat sebuah kalangan 

intelektual baru diantara kalangan yang berpendidikan modern yang ingin kenal 

terhadap intelektual Islam disamping dengan dunia modern. Selama di Qum, al-

‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i membaktikan hampir seluruh waktunya untuk menyelesaikan 

kitab tafsir yang ditulisnya dan memberikan pengarahan kepada murid-murid 

terbaiknya.82 

Al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i wafat pada 18 Muharram 1402 H dan 

dimakamkan di Qum.83 Menjelang masa terakhir dalam kehidupannya al-‘Alla>mah 

al-T{aba >t }aba>’i telah berhasil menyelesaikan berbagai tingkatan Gnosis (Irfan), 

penyempurnaan spiritual, dan telah melakukan pendakian yang panjang menuju 

Tuhan. Kesehariannya tidak pernah luput dari kesibukan berdzikir mengingat Allah, 

berdoa dan bermunajat kepada-Nya.84 

4. Karya-karya al-‘Alla>mah al-T {aba>t}aba >’i 

Selain karya monumentalnya yang berjudul yang akan dibahas pada sub bab 

selanjutnya, al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba >’i sebagai seorang penulis yang produktif  juga 

menulis karya-karya besar lainnya. Karya-karyanya banyak membahas tentang al-

Qur’an dan pembahasan-pembahasan keagamaan lainnya baik itu yang ditulis dalam 

bahasa Arab maupun dalam bahasa Persia. Karya-karya al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba’i 

setidaknya dikelompokkan dalam dua level, pertama karya-karya yang dikhususkan 

bagi mereka para ahli ilmu, dan yang kedua karya-karya yang bisa dipahami oleh 

                                                           

82Allamah Sayyid Muhammad Husayn Tabataba’i, Shi’te Islam,h. 23-24. 

83Sayyid Muh}ammad ‘Ali Iya >zi, al-Mufassiru >n H {aya >tuhum wa Manhajuhum, h. 703. 

84Ah}mad Luqmani, Allameh Tabatabai, Meezane Ma’reefat, h. 159. 
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sebagian besar masyarakat. Berikut diantara karya-karya yang pernah ditulisnya 

sebagaimana yang dikemukakan oleh ‘Ali al-Ausi:85 

a. Bahasa Persia 

1) Us}u>l al-Falsafah (Prinsip-Prinsip Filsafat), kitab ini terdiri dari lima jilid dan 

ditulis dengan bahasa Persia disertai dengan beberapa catatan-catatan yang 

ditulis oleh muridnya, Syaikh Murtad}a Mutaha>ri (1919-1979 M). Satu jilid 

diantaranya telah diterbitkan dalam bahasa arab yang diterjemahkan oleh 

Syaikh Ja‘far al-Subh }a>ni (l. 1930 M). Tujuan dari penulisan kitab ini adalah 

mencoba untuk melakukan pendekatan antara Filsafat Islam Klasik dengan 

Filsafat Barat Modern, sebagai respon terhadap kecenderungan generasi-

genarasi muda Iran dalam mempelajari Filsafat Barat dan keberpalingan 

mereka terhadap Filsafat Islam.Kitab ini telah disampaikan oleh al-‘Alla>mah 

al-T{aba >t }aba>’i kepada murid-muridnya dalam pertemuan-pertemuan yang 

diadakan di halaqah ilmiah Qum yang terdiri dari 14 makalah.  

2) al-I‘da>d al-Awwaliyyah, dalam kitab ini, al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i 

menguraikan hitungan dari 1 sampai 10.000 dengan metode matematika 

tertentu yang dipelajari dari guru matematikanya yaitu Abi al-Qa>sim al-

Khawansa>ri (1313-1380 H/1895-1961 M). 

3) Ta‘li >qa>t ‘Ala > Kita>b al-As{fa>r fi > al-Falsafah, Kitab ini ditulis al-‘Alla>mah 

T{aba>t }aba>’i sebagai komentar terhadap kitab al-As}fa >r fi > al-Falsafah karya 

pilosof S }adr al-Syira>zi (1572-1640 M). Kitab ini diterbitkan sebanyak 6 jilid. 

                                                           

85‘Ali al-Ausi, al-T{aba >t}aba >‘i wa Manhajuhu> fi> Tafsi>rihi>, h. 53-56. 
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4) Ta‘liqa>t A’la> Kita>b al-Kifa>yah karya al-Syaikh Muh }ammad Ka>z }im al-

Kharrasa>ni (1255-1329 H/1853-1911 M). 

5) Risa>lah fi> al-I‘ja>z (Risalah tentang Mukjizat). 

6) Risa>lah fi> Niz}a>m al-H}ukm, Husain Nasr (l. 193,l3 M) memberikan ulasan 

terhadap kitab ini dalam pengantarnya terhadap kitab al-Syi‘ah fi > al-Isla>m. 

Selain ditulis dalam bahasa Persia, kitab ini juga sudah diterjemahkan dalam 

berbagai bahasa seperti bahasa Arab dan Jerman. 

7) al-Qur’an fi > al-Isla>m (al-Qur’an dalam Islam), al-‘Alla>mah al-T{aba>t {aba>’i 

menulis kitab ini dengan bahasa Persia dan kemudian diterjemahkan ke dalam 

bahasa Arab oleh Sayyid Ah}mad al-H{usaini. Dalam kitab ini, al-‘Alla>mah al-

T{aba>t {aba>’i membahas tentang keutamaan al-Qur’an sebagai kitab yang 

universal, sempurna, dan senantiasa terjaga sepanjang zaman. Ia juga 

membahas tentang derajat al-Qur’an di kalangan kaum muslimin, dan 

menentang keras mereka yang senantiasa berpaling dari ajaran-ajaran al-

Qur’an. Selain itu, Ia juga mengungkapkan tentang pengagungan al-Qur’an 

terhadap ilmu pengetahuan yang tentunya al-Qur’an sendiri juga 

menganjurkan untuk  mempelajarinya seperti ilmu alam, matematika, filsafat, 

etika, dan ilmu-ilmu lainnya. 

8) al-Mar’ah fi > al-Isla>m (Wanita dalam Pandangan Islam), dalam  kitab kecil ini 

al-‘Alla>mah al-T{aba>t {aba>’i memulainya dengan menjelaskan kondisi wanita 

dalam lintas sejarah yang memperlihatkan tentang kepahitan yang mereka 

alami sebagai seorang budak, kemudian hadirlah islam meluruskan dan 

memberikan penerangan terhadap perlakuan-perlakuan biadab tersebut 

dengan cara memuliakan wanita. Ia juga dalam buku tersebut menjelaskan 
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dasar-dasar umum tentang hukum-hukum Islam dan kedudukan perempuan 

dalam hukum-hukum tersebut. 

9) Ma‘nawiyyah al-Tasyayyu’. 

b. Bahasa Arab 

1) Bida>yah al-H{ikmah fi> al-Falsafah. 

2) Risa >lah fi> al-Asma>’ wa al-S}ifa>t (Risalah tentang Nama-Nama dan Sifat-sifat). 

3) Niha>yah al-H{ikmah fi> al-Falsafah. 

4) Risa>lah fi> al-I‘tiba>riyya>t (Risalah tentang Gagasan-Gagasan Mengenai Asal-

usul Manusia). 

5) Risa>lah fi> al-Fa’a>l (Risalah tentang Perbuatan-Perbuatan Ilahiyyah). 

6) Risa >lah fi> al-Burha>n (Risalah monografi tentang Penalaran). 

7) Risa >lah fi> al-Nubuwwa>t wa al-Mana>ma>t (Risalah tentang Nubuat dan Mimpi-

mimpi). 

Karya-karya di atas adalah sebagian dari karya tulis yang pernah ditulis  al-

‘Alla>mah al-T{aba>t {aba>’i semasa di Najaf, Tabriz dan Qum baik yang berupa kitab 

maupun risalah atau makalah.86 

B. Profil Tafsi>r al-Mi >za>n 

Dari sekian banyak warisan-warisan pemikiran yang ditinggalkan oleh al-

‘Alla>mah al-T{aba>t {aba>’i terhadap dunia Islam, Tafsi >r al-Mi>zan adalah yang paling 

populer dan istimewa. Tafsi >r al-Mi>zan karya al-‘Alla>mah al-T{aba>t {aba >’i mempunyai 

judul asli al-Mi>za >n fi> Tafsi >r al-Qur’a>n, terdiri dari 8.041 halaman, 20 jilid, dan 

                                                           

86Ali al-Ausi dalam kitabnya al-Thabathaba’i wa Manhajuhu, mengungkapkan setidaknya 
ada 39 kitab maupun risalah yang telah ditulis oleh Allama Thabathaba’i semasa hidupnya lihat ‘Ali 
al-Ausi, al-T{aba >t}aba>‘i wa Manhajuhu> fi> Tafsi>rihi>, h. 53-56. 
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ditulis pada tahun 1375 H/1956 M. Hingga saat ini, Tafsi>r al-Mi>zan sudah diterbitkan 

sebanyak tiga kali oleh Da>r al-Kutu>b al-Isla>miyyah Tehran, terbitan yang pertama 

pada tahun 1375 H/1956 M, yang kedua pada tahun 1389 H/1969 M, dan yang ketiga 

pada tahun 1392 H/1972 M.  

Selain diterbitkan di Tehran, Tafsi>r al-Mi>zan juga diterbitkan di Beirut oleh 

penerbit Mu’assasah al-‘Ilmi li al-Mat}bu’a>t pada tahun 1393 H/1973 M, dan di Qum 

oleh Mu’assasah al-Nasyr al-Isla>mi al-Tabi‘ah li Jama>‘a>t al-Mudarrisi >n (tanpa 

tahun) sebanyak 20 juz dalam 10 jilid.87 Tafsi >r al-Mi >za>n selain ditulis dalam bahasa 

arab juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Persia. 

Tafsi>r al-Mi>zan bisa dikatakan sebagai kitab tafsir dari kalangan Syi‘ah yang 

ternama dan komprehensif, kitab ini terlahir setelah kitab Majma’ al-Baya>n karya 

Imam Fadl ibn H{asan al-T{abra>si (468-548 H/1073-1153 M) dan kitab Tafsi>r al-

Tibya>n karya salah seorang ulama Syi’ah Syaikh Abu> Ja’far al-T}u >si (996-1067 M). 

Selain membahas masalah-masalah keagamaan, al-Mi>zan sebagai kitab tafsir juga 

fokus dalam membahas masalah-masalah kekinian, dengan tetap berpedoman kepada 

kaidah tafsi >r al-Qur’a>n bi al-Qur’a>n.88 

Untuk memberikan pemahaman yang  dalam dan komprehensif terkait Tafsi >r 

al-Mi>zan, maka dalam sub bab ini akan dibahas beberapa hal; latar belakang 

penulisan, metode penafsiran, sumber penafsiran, keistimewaan serta 

kekurangannya. 

                                                           

87Sayyid Muh}ammad ‘Ali Iya >zi, al-Mufassiru >n H {aya >tuhum wa Manhajuhum, h. 703. 

88A. Husnul Hakim, M.A., Ensiklopedi Kitab-kitab Tafsir (Depok: Lingkar Studi al-Qur’an, 
2013), h. 87. 
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1. Latar Belakang Penulisan 

Terkait latar belakang penulisan Tafsi>r al-Mi>zan, dikatakan bahwasanya tafsir 

ini tersusun dari draf kuliah-kuliah yang disampaikan al-‘Alla>mah al-T{aba>t {aba>’i 

semenjak pertama kali menginjakkan kaki di H {auzah Qum pada tahun 1325 H.89 

Setibanya di Qum, al-‘Alla>mah al-T{aba>t {aba>’i mengikuti program pendidikan 

di H{auzah dengan pertimbangan bahwa hal tersebut merupakan kebutuhan 

masyarakat. Akan tetapi, selama mengikuti program di H{auzah ia merasakan ada hal 

yang kurang dan merasa berkewajiban untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Di 

antara kekurangan yang paling penting terletak pada wilayah tafsir al-Qur’an dan 

intelektual sains. Pada kenyataannya, pada saat itu tafsir al-Qur’an yang sejatinya 

membutuhkan riset dan penelitian sains belum begitu diperhatikan dan masih 

dianggap bidang studi yang tabu bagi mereka yang terbiasa melakukan riset dalam 

bidang fiqh dan ushul fiqh. Berdasarkan alasan tersebut, ia mulai mempelajari tafsir 

dan filsafat.90 

Selain terus mempelajari ilmu tafsir dan filsafat, al-‘Alla>mah al-T{aba>t {aba>’i 

juga mulai menulis dan memberikan kuliah-kuliah terkait keilmuan Islam kepada 

mahasiswa-mahasiswanya di Jami‘ah al-Di>niyyah Qum Iran. Mahasiswa-

mahasiswanya kemudian memintanya untuk menghimpun kuliah-kuliah yang pernah 

disampaikannya menjadi sebuah kitab tafsir yang kelak akan bermanfaat dan 

berguna. Maka ia mengabulkan permintaan mereka dan mempersiapkan materi-

materi kuliahnya yang terkait dengan tafsir al-Qur’an, sehingga pada tahun 1375 

                                                           

89Rosihon Anwar, “Tafsir Esoterik Menurut Pandangan al-Thabathaba’i”, h. 66. 

90Ahmad Ah}mad Luqmani, Allameh Tabatabai, Meezane Ma’reefat, h. 131. 
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H/1956 M juz pertama dari Tafsi >r al-Mi>zan telah selesai ditulis. Proses penulisan 

Tafsi>r al-Mi>zan terus berlanjut hingga sempurna menjadi 20 jilid, dan al-‘Alla>mah 

al-T{aba >t {aba>’i berhasil menyelesaikan penulisan juz terakhir dari Tafsi >r al-Mi>zan 

pada tanggal 23 Ramadan tahun 1392 H/1971 M.91 

Terkait dengan alasan al-‘Alla>mah al-T{aba>t {aba>’i memilih untuk menamai 

kitab tafsirnya dengan al-Mi>zan, Syaikh Sa >lim al-S }afar mengatakan bahwasanya hal 

tersebut menunjukkan karakteristik tafsirnya yang mampu bersikap seimbang 

terhadap pendapat-pendapat yang berbeda baik yang berasal dari kitab-kitab klasik 

maupun modern, dan seimbang terhadap ilmu agama, sains, dan sejarah.92 

Sedangkan ‘Ali al-Ausi berpendapat bahwasanya penamaan tersebut terkait 

dengan banyaknya pendapat-pendapat mufassir dan ulama-ulama lainnya yang 

diungkapkan di dalam tafsirnya, dan kemudian dari pendapat-pendapat yang berbeda 

tersebut dilakukan penimbangan (mi >zan) dan tarji >h untuk menguatkan ataupun 

menolak antara pendapat yang satu dengan lainnya.93 

2. Metode dan Corak Penafsiran 

Meski terdapat banyak metode yang digunakan dalam menafsirkan al-Qur’an, 

akan tetapi jumhur ulama sepakat berpendapat bahwasanya cara terbaik dalam 

menafsirkan al-Qur’an adalah tafsi >r al-Qur’a>n bi al-Qur’a>n (menafsirkan al-Qur’an 

dengan al-Qur’an). Maka ketikamenafsirkan al-Qur’an hendaknya terlebih dahulu 

mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan ayat yang hendak kita tafsirkan. Jika 

                                                           

91‘Ali al-Ausi, al-T{aba >t}aba >‘i wa Manhajuhu> fi> Tafsi>rihi>, h. 114-115. 

92al-Syaikh Sa>lim al-S{afar, Naqd Manhaj al-Tafsi>r wa al-Mufassiri>n al-Muqa >rin (t.t.: Da>r al-
Hadi, t.th.), h. 400. 

93‘Ali al-Ausi, al-T{aba >t}aba >‘i wa Manhajuhu> fi> Tafsi>rihi>, h. 115. 
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tidak ditemukan penafsirannya melaui ayat-ayat al-Qur’an, maka selanjutnya kita 

diperkenankan untuk menafsirkannya dengan hadis-hadis Rasulullah saw., pendapat-

pendapat para sahabat, lugah/bahasa (karena sesungguhnya al-Qur’an diturunkan 

dengan bahasa Arab, dan menafsirkannya sesuai dengan makna bahasa dan syair-

syair yang diperbolehkan oleh syara’. Jika belum ditemukan penafsirannya dengan 

cara-cara tersebut, maka selanjutnya kita dituntut untuk menggunakan kaidah-kaidah 

tafsir yang telah ditetapkan oleh jumhur ulama.94 

Tidak berbeda dengan metode-metode di atas, al-‘Alla>mah al-T{aba >t {aba>’i 

dalam Tafsi>r al-Mi>za>n senantiasa menggunakan metode atau kaidah tafsi >r al-a>yah bi 

al-a>yah (tafsir ayat dengan ayat) yang berarti mengeluarkan maksud dan tujuan dari 

ayat al-Qur’an melalui al-Qur’an itu sendiri. Metode ini ia pelajari melalui gurunya 

Ayatullah al-H{ajj Mirza ‘Ali al-Qa>d}i (1285-1366 H/1869-1947 M) yang juga telah 

menulis tafsir mulai dari surah al-Fa>tih }ah} hingga surah al-An’a>m.95 

Selain menggunakan metode tersebut, Alla>mah T{aba>t {aba>‘i juga menggunakan 

metode tahli >li dengan menggunakan dua pendekatan sekaligus yaitu al-manhaj al-

‘aqliy dan al-manhaj al-as\ari.96  

a. al-Manhaj al-‘Aqliy (الْمَنـْهَج الْعَقْلِي) 

Makna dari pendekatan al-manhaj al-‘aqliy atau al-ra’yi adalah berijtihad 

dalam menafsirkan al-Qur’an yang dibangun sesuai dengan kaidah-kaidah yang 

                                                           

94Kha>lid ‘Abd al-Rah}man al-‘Akk, Us}u >l al-Tafsi>r wa Qawa >’iduhu> (Dimasyq, Da >r al-Nufa >s, 
1986), h. 79-81. 

95Muh }ammad H {usain al-H {usaini al-Tihra >ni, al-Syams al-Sa >t}i’ah. Terj. ‘Abbas Nu>r al-Di >n dan 
‘Abd al-Ra>h}im Muba >rak, h. 58. 

96Yu>suf Sa>lim Ibra >him, “Tafsi>r Muh}ammad H {usain al-T {aba >t}aba >‘i al-Mi>zan fi> Tafsi >r al-
Qur’an: Dira >sah Manhajiyyah wa Naqd }iyyah”, Thesis (Jordan: Kulliyah al-Dirasah al-Ulya, al-
Jami’ah al-Urduniyyah, 1994), h. 66. 
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benar dan dapat dipertanggungjawabkan.97 Terkait dengan hadis Nabi yang 

diriwayatkan Imam al-Tirmiz\i “man qa>la fi > al-Qur’a>n bi ra’yihi > fa as}a>ba faqad 

akht}a’a” (“barang siapa yang berkata tentang al-Qur’an dan perkataannya benar, 

maka sesungguhnya dia telah salah”),98 al-‘Alla>mah al-T{aba >t {aba>’i berkomentar 

bahwasanya makna dari hadis tersebut adalah perkataan yang tidak didasarkan pada 

ilmu dan pemahaman yang baik terhadap bahasa dan sastra arab. Perkataan atau 

pendapat yang tidak berlandaskan ilmu tersebut telah Allah larang dalam firmannya 

QS al-Isra’/17:36: 

 )۳٦(وَلاَ تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أوُلئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً 

Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu 
akan diminta pertanggungjawabannnya.99 

Olehkarena itu, al-‘Alla>mah al-T{aba>t {aba>’i dalam menggunakan pendekatan 

ini tetap bersandar pada kaidah-kaidah yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah 

ditetapkan dalam syariat, bahasa, dan standar keilmuan yang benar.100 Berikut 

gambaran mengenai cara-cara yang ditempuh al-‘Alla>mah al-T{aba>t {aba>’i  dalam 

menggunakan pendekatan al-manhaj al-‘aqliy dalam tafsirnya:101 

                                                           

97‘Ali al-S}abu>ni, al-Tibya >n fi> ‘Ulu >m al-Qur’an, h. 146. 

98Muh }ammad bin ‘Isa Abu ‘Isa al-Tirmi>z }i, al-Jami’ al-Shahih Sunan al-Tirmi>z}i, juz 5 
(Beirut, Dar Ihya al-Turats al-Arabi), h. 200. 

99Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 
285. 

100‘Ali al-Ausi, al-T{aba >t}aba >‘i wa Manhajuhu> fi> Tafsi>rihi>, h. 173. 

101Yu>suf Sa>lim Ibra >him, “Tafsi >r Muh}ammad H {usain al-T {aba >t}aba >‘i al-Mi >zan fi> Tafsi>r al-
Qur’an: Dira >sah Manhajiyyah wa Naqd }iyyah”, h. 65. 
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1) Dilihat dari sasaran, maksud, dan tujuan surah-surah al-Qur’an dalam 

keterkaitannya secara umum atau kesatuan tema al-Qur’an (al-wih}dah al-

maud}u>’iyyah). 

2) Dilihat dari sisi makkiyah dan madaniyyah. 

3) Melakukan analisis bahasa dengan bersandar pada sumber-sumber primer 

seperti kitab al-mufradat karya al-As}fiha>ni dan majma’ al-baya>n karya al-

T{abra>si. 

4) Dilihat dari susunan kalimat atau i’rab. 

5) Dilihat dari sisi ilmu bala>gah. 

Lima cara di atas yang digunakan Alla>mah T{aba >t {aba>‘i dalam menerapkan al-

manhaj al-aqliy untuk mengeluarkan setiap makna yang terkandung dalam ayat-ayat 

al-Qur’an. Kelima cara tersebut juga menjadi dasar yang digunakan oleh mazhabnya 

yaitu mazhab Syi‘ah. Sebagai contoh ketika menerangkan tujuan dari surah al-

Taga>bun, al-‘Alla>mah al-T{aba>t {aba>’i menerangkan bahwasanya surah ini mempunyai 

kesatuan tema atau tujuan dengan surah al-H{adi >d yang menganjurkan serta mendidik 

orang-orang mukmin untuk berinfaq di jalan Allah swt. dan menghilangkan segala 

sesuatu yang terlintas dalam hati dan fikirannya dari keputusasaan dan kesedihan 

dalam menghadapi segala musibah dan ujian ketika berjuang di jalan Allah swt.102 

b. al-Manhaj al-As\ariy (ِهَجُ الأْثَرَي  (الْمَنـْ

Setelah kita membahas mengenai al-manhajal-‘aqliy yang diterapkan al-

‘Alla>mah al-T{aba>t {aba>’i dalam Tafsi >r al-Mi>zan, selanjutnya akan dibahas pendekatan 

penafsiran dengan al-manhaj al-as \ariy. Pendekatan dengan al-manhaj al-as\ariy 

                                                           

102Yu>suf Sa>lim Ibra >him, “Tafsi >r Muh}ammad H {usain al-T {aba >t}aba >‘i al-Mi >zan fi> Tafsi>r al-
Qur’an: Dira >sah Manhajiyyah wa Naqd }iyyah”, h. 66. 
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adalah sebuah metode tafsir al-Qur’an dengan al-Qur’an, hadis Rasulullah saw., 

riwayat dari para sahabat dan tabi’in yang terkait dengan penjelasan maksud Allah 

swt. terhadap teks-teks al-Qur’an.103 

Tidak berbeda dengan pengertian al-manhaj al-as\ary di atas, dalam 

menerapkan pendekatan ini, al-‘Alla>mah al-T{aba >t {aba>’i menggunakan 4 cara yaitu:104 

1) Tafsi>r al-Qur’a>n bi al-Qur’a>n (tafsir al-Qur’an dengan al-Qur’an). 

2) al-Istisyha>d bi al-Sunnah al-Nabawiyyah (mengutip sunnah/hadis Nabi). 

3) Hajiyyah Aqwa >l al-S{aha>bah wa al-Ta>bi‘i >n (pendapat-pendapat sahabat dan 

tabi’in yang sesuai). 

4) Mauqifuhu >/Rafd}uhu> min al-Isra>’iliyya>t (posisi/penolakannya terhadap 

isra’iliyyat). 

Berkaitan dengan riwayat yang berasal dari sahabat dan tabi’in, sebagaimana 

yang diuraikan oleh Yusuf Salim dalam tesisnya, al-‘Alla>mah al-T{aba>t {aba>’i ketika 

hendak menafsirkan sebuah ayat, ia terlebih dahulu menafsirkannya dari segi 

kebahasaan yang ada dalam ayat tersebut, kemudian setelah itu ia menentukan 

pembahasan baru dengan tema al-bah}s\ al-rawa>’i/pembahasan dari segi riwayat. 

Dalam menerapkan al-manhaj al-as \ariy ini, selain merujuk kepada riwayat-riwayat 

yang berasal dari ahl al-bait, al-‘Alla>mah al-T{aba>t {aba>’i juga merujuk kepada 

riwayat-riwayat ahl al-sunnah al-mu’tabarah yang bersumber dari kutub al-tis‘ah.105 

                                                           

103Muh }ammad H{usain al-Z|ahabi, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru >n, juz 1 (Mesir, Dar al-Qahirah, 
2005), h. 137. 

104Yu>suf Sa>lim Ibra >him, “Tafsi >r Muh}ammad H {usain al-T {aba >t}aba >‘i al-Mi >zan fi> Tafsi>r al-
Qur’an: Dira >sah Manhajiyyah wa Naqd }iyyah”, h. 73-87. 

105Yu>suf Sa>lim Ibra >him, “Tafsi >r Muh}ammad H {usain al-T {aba >t}aba >‘i al-Mi >zan fi> Tafsi>r al-
Qur’an: Dira >sah Manhajiyyah wa Naqd }iyyah”, h. 66-67. 
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Hal ini bertujuan untuk menyingkap sisi-sisi pembahasan yang telah ditentukan 

dalam sebuah tema tertentu dan menjaga kejujuran pandangannya terhadap masalah 

yang dibahas.106 

Satu contoh penafsiran al-‘Alla>mah al-T {aba>t {aba>’i yang merujuk kepada 

riwayat para sahabat, dalam menafsirkan kedudukan basmalah dalam surah al-

Fa>tih }ah} maupun surah-surah yang lain, al-‘Alla>mah al-T{aba>t {aba >’i merujuk beberapa 

riwayat dari ahl al-bait, diantaranya:  

أ�ا من الفاتحة و أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقرؤها و بعدها أية منها , عن أمير المؤمنين

 .ويقول فاتحة الكتاب هي السبع المثاني

Artinya: 
Dari Amir al-Mu’minin (Ali bin Abi Thalib) as. bahwasanya basmalah 

termasuk dari surah al-Fatihah, dan Rasulullah SAW., selalu membacanya, serta 
menganggapnya sebagai bagian darinya. Beliau juga bersabda ‘surah al-Fatihah 
adalah al-Sab’ al-Matsani. 

Hadis ini menyatakan, bahwasanya basmalah adalah salah satu ayat dari 

surah al-Fatihah. Selanjutnya, al-‘Alla>mah al-T{aba>t {aba>’i juga merujuk beberapa 

riwayat dari ulama sunni. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: 

ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبـَرَناَ الْمُخْتَارُ بْنُ فُـلْفُلٍ، عَنْ أَ  ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّ نَسِ بْنِ مَالِكٍ، حَدَّ

ثَـنَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ،  ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْ  -وَاللَّفْظُ لَهُ  - ح وَحَدَّ : مُخْتَارِ، عَنْ أنََسٍ، قاَلَ حَدَّ

نَا رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَـوْمٍ بَـينَْ أظَْهُرنِاَ إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً ثمَُّ رَفَعَ رَ  : أْسَهُ مُتَبَسِّمًا، فَـقُلْنَابَـيـْ

نَاكَ [بِسْمِ االلهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ : فَـقَرأََ » سُورةٌَ  أنُْزلَِتْ عَلَيَّ آنفًِا«: مَا أَضْحَكَكَ ياَ رَسُولَ االلهِ قاَلَ  إِنَّا أَعْطيَـْ

  107)رواه مسلم.(]الْكَوْثَـرَ 

Artinya: 

                                                           

106A. Husnul Hakim, M.A., Ensiklopedi Kitab-kitab Tafsir, h. 91. 

107Muslim bin H {ajja>j al-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz 1 (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-
‘Arabi, t.th.), h. 300. 
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Dari Anas bin Malik, ia berkata: pada suatu hari di hadapan kami (yang 
dimaksud adalah Rasulullah saw.) ketika beliau tidur sejenak kemudian beliau 
mengangkat kepala seraya tersenyum, lalu kami berkata kepada beliau: 
“apakah yang membuat engkau tertawa wahai Rasulullah ? Rasulullah saw. 
bersabda: baru saja turun kepadaku satu surah, lalu aku membaca: bismilla>h al-
Rah}ma>n al-Rah}i >m, Inna> a’t}aina >ka al-Kaus \ar. (HR. Muslim). 

Berdasarkan kedua hadis yang telah disebutkan di atas, al-‘Alla>mah al-

T{aba>t {aba>’i menyimpulkan bahwa basmalah, baik di kalangan Syi’ah maupun sunni 

bukan hanya bagian dari surah al-Fa>tih }ah}, tetapi ia juga termasuk salah satu ayat dari 

seluruh surah dalam al-Qur’an, selain surah al-Bara>’ah.108 

Terkait dengan riwayat-riwayat isra>’iliyya>t (berita yang dinukil dari 

keturunan Bani Israil baik yang beragama Yahudi maupun Nasrani), al-‘Alla>mah al-

T{aba>t {aba>’i menyikapi riwayat-riwayat tersebut dengan sikap yang tegas dan bijak. Ia 

mengingatkan untuk tidak begitu saja menerima dan mempercayai riwayat-riwayat 

tersebut tanpa disertai dengan adanya penelitian dan pengujian. Oleh karena itu, al-

‘Alla>mah al-T{aba>t {aba>’i di dalam tafsirnya tidak mengutip riwayat-riwayat tersebut 

kecuali menghadapkannya terlebih dahulu terhadap al-Qur’an, jika riwayat-riwayat 

tersebut sesuai atau tidak bertentangan dengan al-Qur’an maka ia mengutipnya, jika 

tidak sesuai atau bertentangan dengan al-Qur’an maka ia menolak riwayat-riwayat 

tersebut.109 

Singkatnya, al-‘Alla>mah al-T{aba>t {aba>’i dalam sistematika penafsirannya 

terlebih dahulu mengambil beberapa ayat yang berkaitan dengan ayat yang 

ditafsirkan, selanjutnya ayat tersebut dijelaskan melalui aspek kebahasaaan dan 

syair-syair arab, mengungkapkan macam-macam qira >’ah atau bacaan yang 

                                                           

108Alla >mah T {aba >t}aba >’i, al-Mi>zan fi> Tafsi>r al-Qur’an, Juz 1 (Beirut: Muassasah al-‘Alami li 
al-Mat }bu>‘ah, 1997 H), h. 25-26. 

109‘Ali al-Ausi, al-T{aba >t}aba >‘i wa Manhajuhu> fi> Tafsi>rihi>, h. 167. 
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terkandung padaayat yang ditafsirkan, disertakan asba>n al-nuzu>l jika ada. Dalam 

tafsirnya, ia tidak menggunakan istilah tafsi>r tetapi menggunakan istilah baya>n yang 

berarti penjelasan. Setelah memberikan penjelasan atau baya>n dari aspek 

kebahasaan, ‘Alla>mah al-T{aba >t {aba>’i kemudian membahas ayat tersebut dengan 

riwayat serta pendekatan-pendekatan keilmuan lainnya, seperti filsafat (faksafy), 

sastra (adaby), historis (tarikhy), ilmiah (ilmy), dan sosiologis (ijtima>‘i). 

Melalui penjelasan di atas, maka Tafsi >r al-Mi >za>n dikategorikan sebagai tafsir 

yang menggabungkan antara tafsir bi al-ma’s\ur dan bi al-ra’yi dengan metodetahlili 

serta corak falsify.110 

3. Sumber Penafsiran 

Dalam menafsirkan al-Qur’an, selain berpegang kepada kitab-kitab tafsir, al-

‘Alla>mah al-T{aba>t {aba>’i juga berpegang kepada kitab-kitab lain yang dipandang 

relevan dan bisa mendukung penafsirannya seperti kitab-kitab hadis, sirah, sejarah 

dan kitab-kitab lainnya. Disamping itu, ia juga tetap memberikan kritikan dan 

komentar terkait kitab-kitab tersebut.111 Kitab-kitab yang dijadikannya sebagai 

rujukan penafsiran tidak hanya bersumber dari kalangan Mazhab Syi‘ah, tetapi juga 

dari kalangan mazhab lainnya seperti ahl al-Sunnah,  dan Mu‘tazilah.112 Untuk lebih 

jelasnya, berikut beberapa kitab yang dijadikan al-‘Alla>mah al-T{aba>t {aba>’i sebagai 

                                                           
110 Ahmad Fauzan, “Manhaj Tafsir al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an Karya Muhammad Husain 

Tabataba’I”., al-Tadabbur: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, Vol. 03, No. 2, Oktober 2018, h. 130. 

111A. Husnul Hakim, M.A., Ensiklopedi Kitab-kitab Tafsir, h. 88. 

112Yu>suf Sa>lim Ibra >him, “Tafsi >r Muh}ammad H {usain al-T {aba >t}aba >‘i al-Mi >zan fi> Tafsi>r al-
Qur’an: Dira >sah Manhajiyyah wa Naqd }iyyah”, h. 33. 
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pegangan dalam kitab tafsirnya al-Mi>zan sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf 

Salim:113 

a. Kitab-Kitab Ahl al-Sunnah  

Terdapat sekitar 41 Kitab Ahl al-Sunnah yang digunakan al-‘Alla>mah al-

T{aba>t }aba>’i dalam tafsirnya baik itu kitab yang membahas tafsir, hadis, fiqh, ushul 

fiqh, sirah, maupun sejarah. Berikut beberapa diantaranya: 

1) Al-Bah{r al-Muh{i >t } karya Abu> H{ayyan al-Andalu>si. 

2) Al-Itqa>n karya al-Suyu>t }i. 

3) Ah{ka>m al-Qur’a >n karya al-Jas}s }}a>s }. 

4) Anwa >r al-Tanzi>l karya al-Baid}a>wi. 

5) Al-Tafsi>r al-Kabi >r karya Fakhr al-Di>n al-Ra >zi. 

6) Luba >b al-Ta’wi >l li Ma‘a>lim al-Tanzi >l/al-Kha>zin karya ‘Ali bin Muh }ammad 

bin Ibra>him. 

7) Al-Jawa>hir fi >  Tafsi>r al-Qur’a>n karya T{ant}a >wi Jauha>ri. 

8) Ihya>’ ‘Ulu >m al-Di>n karya Abu> H{a >mid al-Gaza>li. 

9) Al-Umm karya Ima >m al-Sya>fi‘i. 

10) Al-Du>r al-Mans\u>r karya Jala>l al-Di >n al-Suyu>t }i. 

11) Al-‘Ara>is fi > Qas}as} al-Anbiya>’ karya al-S |a‘labi. 

12) Al-Na >sikh wa al-Mansu>kh karya al-Nuh}a>s. 

13) Al-Mufrada>t karya al-Ra>gib al-As }fiha>ni. 

14) Bida>yah al-Mujtahi >d karya Ibnu Rusyd. 

15) Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i >m karya Ibnu Kas \i >r. 

                                                           

113Yu>suf Sa>lim Ibra >him, “Tafsi >r Muh}ammad H {usain al-T {aba >t}aba >‘i al-Mi >zan fi> Tafsi>r al-
Qur’an: Dira >sah Manhajiyyah wa Naqd }iyyah”, h. 32-55. 
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16) Tafsi>r Abi > al-Su‘u>d karya Abi> Su‘u >d bin  Muh }ammad al-‘Ima >di. 

17) Tafsi>r al-Mana>r karya Rasyi >d Rid }a. 

18) Ru>h} al-Ma’a>ni karya al-Allu>si. 

19) Sunan al-Baihaqi karya ‘Ali bin Mu>sa al-Baihaqi. 

20) Sunan al-Tirmiz\i karya Muh }ammad bin ‘I<sa al-Tirmiz\i >. 

21) Sunan Abi > Da>ud karya Ima>m Abu > Dau>d Sulaima>n.  

22) Sunan al-Nasa’i karya Ah }mad bin Syu’aib al-Khura>sa>ni. 

23) S}ah}i >h} al-Bukha>ri karya Muh }ammad bin Isma>‘i>l al-Bukha>ri. 

24) S{ahi >h Muslim karya Muslim bin al-H{ajja>j al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri. 

25) Fath } al-Ba>ri fi> Syarh} S{ah}i >h} al-Bukha>ri karya Ah}mad bin ‘A<li bin H{ajar al-

‘Asqala>ni, dan lain-lain. 

b. Kitab-Kitab Syi’ah 

1) Al-Ih}tija>j karya Abi> Mans }u>r Ah}mad bin ‘Ali bin Abi > T{a>lib al-T{abrasi . 

2) Al-Ikhtis }a>s } karya al-Syaikh al-Mufi >d Muh }ammad bin Muh }ammad al-Nu‘ma>n. 

3) Irsya>d al-Qulu>b karya Abu Muh}ammad al-H{asan bin Muh }ammad al-Dailami. 

4) Al-Istibs }a>r fi >ma> Ikhtalafa fi >hi min al-Akhba>r karya al-Syaikh al-T{u>si. 

5) Tafsi>r al-Burha>n karya Sayyid Ha>syim bin Sulaima>n al-Bah}ra>ni. 

6) Tafsi>r al-‘Iya>syi karya Muh }ammad bin Mas‘u>d bin ‘Iya >sy. 

7) Tafsi>r al-Fura>t karya al-Fura>t bin Ibra>hi >m bin Fura>t al-Ku>fi. 

8) Tafsi>r al-Qummi karya ‘Ali bin Ibra>hi >m bin Ha>syim al-Qummi. 

9) Tafsi>r al-Nu‘ma>ni karya Muh }ammad bin Ibra>hi >m bin Ja’far al-Ka>tib al-

Nu’ma>ni. 

10) Tafsi>r al-Nu >r al-S|aqalain karya al-Syaikh ‘Abd ‘Ali al-‘Aru>si al-H{uwaizi. 

11) Us}u>l al-Ka >fi  karya al-Kulaini  
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12) Majma‘ al-Baya>n li ‘Ulu>m al-Qur’a> n karya Abi> Mans}u>r Ah}mad bin ‘Ali bin 

Abi> T{a>lib al-T{abrasi  

13) Nahj al-Bala >gah  karya al-Syari >f al-Rid}a. 

14) Risa>lah al-Muh}kam wa al-Mutasya>bih karya Sayyid al-Murtad}a ‘Ali bin al-

H{usain al-Mu >sawi. 

b. Kitab-Kitab Mu‘tazilah 

1) Al-Kasysya>>f  karya Muh }ammad ibn ‘Umar al-Zamakhsyari. 

2) Rabi >’ al-Abra>r  karya Muh }ammad ibn ‘Umar al-Zamakhsyari. 

3) Syarh} Nahj al-Bala >gah karya Ibnu Abi > al-Hadi>d. 

c. Kitab-Kitab Sirah , Sejarah, dan Biografi Nabi 

Kitab-kitab ini dijadikan sebagai pegangan oleh al-‘Alla >mah al-T{aba>t }aba>’i 

dalam tafsirnya untuk mengungkap pengajaran-pengajaran al-Qur’an yang berbicara 

seputar kenabian, perjalanan mereka yang tercatat dalam sejarah, dan perjuangan 

mereka bersama para pengikutnya dalam menyampaikan wahyu Allah.114 Selain itu, 

kitab-kitab ini juga digunakan untuk mengungkap pembahasan al-Qur’an terkait 

akidah dan syari’at umat-umat terdahulu, dan kejadian-kejadian terdahulu yang 

diungkapkan oleh al-Qur’an.115 Terdapat sekitar 26 Kitab yang dijadikannya sebagai 

rujukan, beberapa diantaranya sebagai berikut: 

1) Al-A<s \a>r al-Ba>qiyyah ‘an al-Umam al-Kha>liyah karya Muh }ammad bin 

Muh }ammad al-Bi >ru>ni al-Makki al-Khawa>rizmi. 

2) Iktisya>f Kahf Ahl al-Kahfi karya Rafi >q Wifa> al-Dajja>ni >.  

                                                           

114Yu>suf Sa>lim Ibra >him, “Tafsi >r Muh}ammad H {usain al-T {aba >t}aba >‘i al-Mi >zan fi> Tafsi>r al-
Qur’an: Dira >sah Manhajiyyah wa Naqd }iyyah”, h. 40. 

115‘Ali al-Ausi, al-T{aba >t}aba >‘i wa Manhajuhu> fi> Tafsi>rihi>, h. 84. 
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3) Ta >ri >kh al-T {abari karya Abu>> Ja’far Muh}amad bin Jari >r. 

4) Mu‘jam A’la>m al-Syarq wa al-garb karya Ferdinand Taoutel. 

5) Al-bida>yah wa al-niha>yah karya Ibnu Kas \i >r. 

d. Kitab-Kitab Suci 

Al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i menggunakan kitab-kitab suci ini untuk 

melakukan perbandingan terhadap teks-teks al-Qur’an atau memberikan kritik 

terhadap kitab-kitab tersebut.116 Berikut kitab-kitab tersebut: 

1) Al-Inji >l. 

2) Al-Taurah. 

3) Qa>mu>s Kita>b al-Muqaddas.117 

4) Maza>mi>r Da>ud.118 

5) al-suwa>‘i kitab orang-orang romawi. 

6) Avesta kitab suci penganut ajaran Zoroaster.119 

                                                           

116‘Ali al-Ausi, al-T{aba >t}aba >‘i wa Manhajuhu> fi> Tafsi>rihi>, h. 84. 

117
Kamus ini berisi tentang nama-nama serta tempat-tempat yang ada dalam kitab-kitab suci, 

dan segala sesuatu yang telah disebutkan dalam kitab Injil. Kitab ini juga menceritakan tentang 
perjalanan kehidupan para Nabi-nabi, Rasul-rasul, serta orang-orang suci yang disebut dalam kitab-
kitab suci. Edisi pertama kitab ini diterbitkan pada 1894, kitab ini disusun oleh guru-guru besar dalam 
ilmu ketuhanan yang dipimpin oleh tim redaksi, yaitu: Dr. Petrus Abd al-Mulk, Dr. Jhon Alexander 
Tomson, Prof. Ibrahim Matar. 

118
Kitab Mazamir Daud atau yang juga dikenal dengan kitab Mazmur memuat 150 syair 

religius, sebagian dari syair- syair tersebut kemungkinan telah ditulis pada zaman Raja Daud (abad ke-
11 SM), sedangkan selebihnya ditulis pada abal-abad 10-5 SM. Isi dari kitab ini amat bervariasi. 
Meskipun demikian, sebagian besar kitab ini berisi tentang keimanan umat Israel Kepada Allah, doa-
doa, serta pujian-pujian. Lihat Purwa Hadiwardoyo, Catatan-catatan Singkat tentang Kitab Suci 
(Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), h. 30. 

119
Avesta atau disebut juga kitab Zend Avesta yaitu sebuah kitab yang diyakini oleh orang-

orang Persia. Sekalipun kitab ini telah mengalami perubahan-perubahan oleh tangan manusia, akan 
tetapi kitab tersebut masih dianggap suci oleh beratus ribu pengikutnya. Lihat Tim Penulis, al-Qur’an 
dan Terjemahnya (Madinah: Mujamma’ al-Malik Fahd li Thaba’at al-Mushaf al-Syarif, 1430 H/2009 
M), h. 37.  
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7) Weda kitab suci Agama Budha. 

8) A’ma>l al-Rusul wa Rasa>il Baulus. 

e. Kitab-Kitab Bahasa dan Sastra 

1) Al-S}ih }a>h} karya al-Jauhari  

2) Lisa>n al-‘Arab karya Ibnu Manz }u >r al-Mis }ri. 

3) Al-Qa>mu>s al-Muh}i >t } karya al-Fairu>z A<ba>di. 

4) Al-Mis}ba>h al-Muni>r karya Ah }mad bin Muh }ammad bin ‘Ali al-Mis }ri al-

Fayu>mi. 

5) Al-Mazhar fi > ‘Ulu>m al-Lugah karya al-Suyu>t }i. 

Selain kitab-kitab yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi sumber-

sumber lain yang digunakan al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i dalam Tafsi >r al-Mi>za >n seperti 

karya-karya tulis yang terdapat di majalah ataupun koran. Adapun cara yang 

digunakannya dalam menukil pendapat dari kitab-kitab tersebut adalah:120 

1) Menyebutkan nama pengarang dan nama kitabnya. 

2) Menyebutkan nama pengarang tanpa nama kitabnya. 

3) Menyebutkan nama kitab tanpa nama pengarangnya. 

4) Menyebutkan sebuah pendapat yang diikuti dengan penyebutan nama yang 

berpendapat tanpa menyebutkan nama kitabnya. 

5) Menyebutkan nama yang berpendapat, kemudian diakhir pendapat tersebut 

ia menyebutkan nama kitabnya. 

6) Petunjuk yang samar, yang tidak menjelaskan nama kitab dan pengarangnya. 

 

                                                           

120Yu>suf Sa>lim Ibra >him, “Tafsi >r Muh}ammad H {usain al-T {aba >t}aba >‘i al-Mi >zan fi> Tafsi>r al-
Qur’an: Dira >sah Manhajiyyah wa Naqd }iyyah”, h. 50-54. 
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4. Keistimewaan dan Kekurangan 

a. Keistimewaan 

Banyak di antara para mufassir dan intelektual-intelektual dalam kajian ilmu-

ilmu Islam, klasik maupun modern, yang memiliki prakonsepsi dan kesalahan-

kesalahan dalam berfikir yang mereka peroleh dari pemikiran yang dangkal terhadap 

sebuah permasalahan, pemahaman yang parsial terhadap aliran-aliran filsafat dan 

teologi, atau fanatisme terhadap mazhab-mazhab aqidah dan fiqih tertentu. 

Kemudian dengan perangkat keilmuan yang mereka peroleh, mereka berusaha untuk 

menerapkan prakonsepsi serta kesalahan-kesalahan berfikir itu terhadap ayat-ayat al-

Qur’an dan bersiteguh untuk memahaminya sesuai dengan pandangan-pandangan 

mereka sendiri tanpa terlebih dahulu merujuknya kepada ayat-ayat al-Qur’an itu 

sendiri. Yang cukup mengherankan, ada di antara mereka yang memastikan bahwa 

pendapatnya mengenai satu ayat merupakan pendapat yang paling benar, yang tidak 

mengandung perdebatan, dan tidak dapat diragukan.121 

Berbeda dengan al-‘Alla>mah T{aba>t }aba>’i, pembahasan dan pengkajian yang 

dilakukannya dalam Tafsi >r al-Mi >zan memiliki keistimewaan tersendiri di bandingkan 

dengan mufassir dan intelektual-intelektual islam lainnya. Berikut beberapa 

keistimewaan tersebut: 

1) Keistimewaan yang pertama dan yang utama adalah metode tafsi>r al-a>yah bi al-

a>yah yang diterapkan dalam tafsir al-Mi>zan. Terdapat banyak riwayat yang 

menyatakan tentang dasar dari metode tersebut, salah satunya “Inna al-Qur’an 

yufassiru ba‘d}uhu> ba’d}an” (“sesungguhnya al-Qur’an itu saling menafsirkan 

                                                           

121Muh }ammad H {usain al-T {aba >t}aba >‘i, al-Qur’a >n fi> al-isla >m, terj. Sayyid Ah}mad al-H {usaini 
(Iran: Markaz I’la >m al-Z |ikri, t.t.), h. 7-8. 
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antara satu sama lain”). Sebagaimana diketahui bahwasanya setiap ayat-ayat al-

Qur’an berasal dari sumber yang satu, pembicara yang satu, dan satu perkataan 

yang tidak mengungguli ataupun mendahului sebagian dengan sebagian yang 

lain terhadap makna yang terkandung dari setiap ayat tersebut. Berdasarkan hal 

tersebut, maka bisa dikatakan bahwasanya antara ayat yang satu dengan ayat 

lainnya mempunyai keterkaitan dan saling menafsirkan.122 

2) Ilyas Kalantari mengatakan bahwasanya kitab tafsir al-Mi>zan karya al-‘Alla>mah 

al-T{aba >t }aba>’i diibaratkan seperti ombak yang tinggi di tengah lautan ilmu al-

Qur’an, dan arusnya ditemukan disetiap penjuru alam. Hal tersebut disebabkan 

karena al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i dalam tafsir al-Mi>zan selain menafsirkan ayat 

dengan ayat secara keseluruhan, ia juga terkadang menulis pembahasan tentang 

ilmu filsafat, kemasyarakatan, sejarah, serta pembahasan-pembahasan mendalam 

dan penting lainnya yang sesuai dengan ayat yang sedang ditafsirkannya.123 

3) Keistimewaan yang terdapat dalam tafsir ini juga bisa dilihat dari perhatian dan 

penjagaannya secara menyeluruh terhadap makna-makna umum yang terdapat 

pada lafaz-lafaz ayat yang ditafsirkan, bukan terhadap makna-makna yang 

sifatnya parsial. Sumber serta dalil yang digunakan dalam menafsirkan dibatasi 

pada sumber dan dalil yang kuat dan sesuai dengan ayat-ayat al-Qur’an.124 

                                                           

122Muh }ammad H {usain al-H {usaini al-Tihra >ni, al-Syams al-Sa>t}i’ah. Terj. ‘Abbas Nu >r al-Di >n 
dan ‘Abd al-Ra>h}im Muba >rak, h. 59. 

123Ilyas Kalantari, Dali>l al-Mi>za >n fi> Tafsi>r al-Qur’an. Terj. ‘Abbas Tarjaman (Beirut: 
Muassasah al-A‘lam li al-Mathbu’ah, 1997), h. 7 

124Muh }ammad H {usain al-H {usaini al-Tihra >ni, al-Syams al-Sa>t}i’ah. Terj. ‘Abbas Nu >r al-Di >n 
dan ‘Abd al-Ra>h}im Muba >rak, h. 60. 
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4) Al-‘Allama>h al-T{aba>t }aba>’i dalam tafsir al-Mi>zan selain menggunakan corak 

falsify, ia juga menggunakan corak atau aliran al-adabiyyah al-ijtima>‘iyyah yang 

berkembang di Mesir dan dipelopori oleh Mufti Mesir yaitu Syaikh Muh }ammad 

Abduh.125 Keistimewaan corak penafsiran ini terletak pada caranya melakukan 

pendekatan terhadap nas-nas al-Qur’an, pendekatan tersebut melalui beberapa 

tahap. Pertama mengangkat tema-tema yang sukar dimengerti yang diungkapkan 

dalam al-Qur’an. Setelah itu langkah selanjutnya ialah membuat makna yang 

dimaksud oleh al-Qur’an dengan makna yang memikat dan menarik hati. 

Kemudian langkah selanjutnya adalah menyelaraskan nas-nas tersebut dengan 

keadaan norma-norma masyarakat dan aturan peradaban pada saat itu.126 

5) Al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i dalam tafsirnya menolak untuk menggunakan 

pendapat orientalis dan pendapat-pendapat sesat lainnya. Pendapat orientalis 

yang dimaksud di sini adalah pendapat-pendapat yang mencela kemuliaan al-

Qur’an.127 

b. Kekurangan 

Meski tafsir al-Mi>zan karya  al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i memiliki banyak 

keistimewaan dibandingkan karya-karya tafsir lainnya, akan tetapi tidak bisa 

dipungkiri bahwasanya tafsir ini juga memiliki beberapa kekurangan. Berikut 

                                                           

125Yu>suf Sa>lim Ibra >him, “Tafsi >r Muh}ammad H {usain al-T {aba >t}aba >’i al-Mi >zan fi> Tafsi>r al-
Qur’an: Dira >sah Manhajiyyah wa Naqd }iyyah”, h. 218. 

126Muh }ammad H {usain al-Z |ahabi, al-Tafsir Wa al-Mufassirun, h. 478. 

127Yu>suf Sa>lim Ibra >him, “Tafsi >r Muh}ammad H {usain al-T {aba >t}aba >‘i al-Mi >zan fi> Tafsi>r al-
Qur’an: Dira >sah Manhajiyyah wa Naqd }iyyah”, h. 230. 
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beberapa kekurangan yang ada dalam tafsir al-Mi>zan sebagaimana diungkapkan 

Yusuf salim dalam thesisnya.128 

1) Meski jarang ditemukan, namun al-‘Alla>mah al-T{aba >t }aba>’i dalam tafsirnya 

terkadang tidak konsisten dalam menggunakan metode penafsirannya. Ketidak 

konsistenan tersebut bisa dilihat ketika menafsirkan kata al-waliyyu (الولي) pada 

QS al-Maidah/5:66: dengan kepemimpinan Ali ra. dengan menggunakan dalil-

dalil yang lemah dan tidak memandang sisi kesatuan tema yang ada pada ayat 

tersebut. 

2) al-Alla>mah al-T{aba>t }aba >‘i dibeberapa tempat dalam tafsirnya juga mengingkari 

pendapat beberapa sahabat yang bukan berasal dari kalangan ahl al-bait. Seperti 

pendapat yang berasal dari sahabat yang bernama Ha>tib bin Abi> Balta‘ah, 

Mu‘awiyyah dan sahabat-sahabat lainnya yang menurutnya telah mencaci dan 

menghilangkan nama serta peninggalan ahl al-bait. 

3) al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba >’i juga terkadang menggunakan khabar serta riwayat 

yang lemah dikarenakan fanatik terhadap mazhabnya.  

4) Banyaknya pembahasan filsafat yang mendalam dan sulit dimengerti di setiap 

penafsiranya.. 

Terlepas dari kekurangannya tersebut, al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i mempunyai 

jasa yang besar dalam khazanah keilmuan Islam khususnya dalam bidang ilmu al-

Qur’an dan tafsir, bahkan hingga saat ini banyak ulama yang menjadikannya sebagai 

rujukan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an. 

 

                                                           

128Yu>suf Sa>lim Ibra >him, “Tafsi >r Muh}ammad H {usain al-T {aba >t}aba >‘i al-Mi >zan fi> Tafsi>r al-
Qur’an: Dira >sah Manhajiyyah wa Naqd }iyyah”, h. 233-234. 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG AL-RA <SIKHU<NA FI < AL-‘ILM 

A. Al-Ra >sikhu>na fi > al-‘Ilm dalam al-Qur’an 

1. Definisi al-Ra>sikhu>na fi > al-‘Ilm 

Kata al-ra>sikhu>na terambil dari kata ( خَ سَ رَ  ) rasakha, yang berarti sesuatu yang 

kokoh dan tidak tergoyahkan.129 Rasakha juga berarti berakar kuatnya sesuatu 

sehingga ia tetap pada tempatnya. Pengertian rasakha digambarkan dengan kalimat 

( خَ الحْبِـْرُ سَ رَ  ) rasakha al-h}ibr yang berarti tinta yang meresap dalam kertas sehingga 

tinta tersebut berakar kuat di dalamnya, atau ( خَ سَ رَ   rasakha al-mat}ar yang (الْمَطَرُ  

berarti meresapnya air hujan ke dalam tanah sehingga ia menetap didalamnya.130 

Kata rasakha pada mulanya digunakan untuk memberikan sebuah gambaran 

tentang turunnya sesuatu yang disertai dengan seluruh berat dan kekuatannya pada 

suatu tempat yang lunak. Bayangkanlah bila sebuah besi yang berat ditempatkan 

pada suatu di atas tanah yang lunak. Maka secara pasti ia akan masuk ke kedalaman, 

sehingga keberadaannya di tanah lunak tersebut menjadikannya mantap dan tidak 

mudah goyah, bahkan bisa jadi sebagian dari besi tersebut tidak lagi tampak di 

permukaan.131 

Adapun kata  ) َمُ لْ عِ لْ ا( al-‘ilm dalam bahasa Arab berasal dari kata ( َعَلِم) ‘alima 

yang berarti tahu. Pengertian ini seimbang artinya dengan kata “science” dalam 

bahasa Inggris. Kata ilmu dalam pemakaiannya dibedakan secara jelas dengan kata 

                                                           

129Al-Ra>gib al-As}fiha>ni, al-Mufrada>t fi> Ghari>b al-Qur’a >n (Beirut: Da >r al-Ma’rifah, 2009), h. 
195 

130 Ibnu Manz}ur, Lisa>n al-‘Arab, juz 3 (Beirut: Da >r S{a >dr, 2010), h. 18. 

131 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, juz 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 16. 
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pengetahuan. Pengetahuan (knowledge) sudah merasa cukup dengan “menangkap 

tanpa ragu” tentang kenyataan sesuatu, sedangkan ilmu (science) menghendaki 

penjelasan lebih lanjut dari sekedar apa yang dituntut oleh pengetahuan.132 

Jika kedua kata di atas, yaitu rasakha dan kata al-‘ilm disandingkan maka 

maknanya adalah ilmu merasuk dan berakar kuat ke dalam hati manusia sehingga ia 

tidak goyah dan menetap di dalamnya.133 Di sandingkannya kedua kata tersebut juga 

menunjukkan kemahirannya dan banyaknya ilmu yang ia miliki.134 Melalui 

pengertian kebahsaan tersebut maka  secara istilah al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm adalah 

orang-orang yang kokoh dalam ilmu, mengerti ilmu agama serta meyakininya.135 

2. Term  al-Ra>sikhu >na fi > al-‘Ilm dalam al-Qur’an 

Kalimat al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm di dalam al-Qur’an terulang sebanyak dua 

kali pada dua surah yang berbeda. Kata al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm pertama disebutkan 

pada QS A <li-‘Imra>n/3:7, dan kembali disebutkan dalam surah QS al-Nisa>’/4: 162.136 

مِنْهُ آياَتٌ محُْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأخَُرُ مُتَشَاِ�اَتٌ فأََمَّا الَّذِينَ فيِ هُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 

نَةِ وَابتِْغَاءَ تأَْوِيلِهِ وَمَا يَـعْلَمُ تأَْوِي فيِ الْعِلْمِ  لَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ قُـلُوِ�ِمْ زَيْغٌ فَـيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغَاءَ الْفِتـْ

 )٧. (يَـقُولُونَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَِّـنَا وَمَا يذََّكَّرُ إِلاَّ أوُلوُ الأْلَْبَابِ 
 
 
Terjemahnya: 

                                                           

132 Khalimi, Logika: Teori dan Aplikasi (Jakarta: Gaung Persada Press, 2011), h. 30. 

133
 Ibnu Manz}ur, Lisa >n al-‘Arab, juz 3, h. 18. 

134
 Ah}mad Mukhta >r ‘Umar, Mu’jam al-Lugah al-‘Arabiyyah al-Mu’a>s}irah, juz 1 (Qa >hirah: 

‘A<lim al-Kita >b, 2008), h. 886. 

135Wahbah al-Zuhaili, al-Tafsi >r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manhaj, juz 2, 
h.167. 

136Muh }ammad Fu’a >d al-Ba >qi>, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m (Qa>hirah: 
Da>r al-H{adi>s\, 2008), h. 313. 
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Dialah yang menurunkan al-Kitab (al-Qur’an) kepada kamu. Di antara isinya 
ada ayat-ayat yang muh}kama>t, itulah pokok-pokok isi al-Qur’an dan yang lain 
(ayat-ayat) mutasya>biha >t. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong 
kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang 
mutasya>biha >t daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari 
ta’wil-nya, padahal tidak ada yang mengetahui ta’wil-nya melainkan Allah. 
Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: “Kami beriman kepada 
ayat-ayat yang mutasya>biha >t, semuanya itu dari sisi Tuhan kami”. Dan tidak 
dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang 
berakal.137 
 

هُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُـؤْمِنُونَ بمِاَ أنُْزلَِ إلِيَْكَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِكَ  وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ  لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ مِنـْ

  )۱٦۲. (وَالْمُؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ أوُلئَِكَ سَنُـؤْتيِهِمْ أَجْراً عَظِيمً وَالْمُؤْتوُنَ الزَّكَاةَ 
Terjemahnya: 

Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang 
mukmin, mereka beriman kepada (al-Qur’an) yang telah diturunkan kepadamu 
(Muhammad), dan kepada (kitab-kitab) yang telah diturunkan sebelummu dan 
begitu pula mereka yang melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan beriman 
kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan Kami berikan 
kepada mereka pahala yang besar.138 

Kalimat al-ra >sikhu>na fi> al-‘ilm yang terdapat dalam surah al-Nisa>’ tidak 

menimbulkan banyak perdebatan di kalangan ulama, sebab perdebatan tentang 

kalimat al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm terlebih dahulu telah dibahas pada surah A<li ‘Imra>n. 

Kedua ayat di atas pada dasarnya menggambarkan bahwasanya al-ra >sikhu>na fi > al-

‘ilm merupakan sosok yang senantiasa beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan 

Allah swt. kepada para utusan-Nya.  

B. Penafsiran Ulama terhadap Term  al-Ra>sikhu>na fi > al-‘Ilm 

Penafsiran al-Qur’an telah tumbuh dan berkembang seirama dengan 

pertumbuhan dan perkembangan Islam itu sendiri. Dengan kata lain, penafsiran al-

Qur’an termasuk kegiatan ilmiah paling tua dibandingkan dengan kegiatan ilmiah 

lainnya dalam Islam. Dalam perkembangannya tafsir al-Qur’an dibagi dalam tiga 

                                                           

137Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 50. 

138Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 103 
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periode, yaitu periode ulama mtaqaddimi >n (abad ke III-VIII H/IX-XIII M), periode 

ulama mutaakhkhiri >n (abad ke IX-XII H/XII-XIX M), dan periode ulama modern 

(abad ke XIV H/XIX sampai sekarang).139 

Berdasarkan perkembangan tafsir di atas, maka penafsiran tentang al-

ra >sikhu>na fi > al-‘ilm tentunya sudah ada sejak dahulu. Untuk menggambarkan 

penafsiran tersebut, maka peneliti memilih masing-masing satu tokoh mufassir yang 

mewakili tiga periode perkembangan tafsir tersebut. 

1. Isma>‘i>l ibn Kas\i>r  

Ibn Kas\i>r dilahirkan sekitar tahun 700 H/1300 M di Mijdal, kota Syam. Ia 

dikenal sebagai ulama tafsir, hadis, sejarah, dan fikih. Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m 

merupakan salah satu karya terbesarnya dalam bidang tafsir. Tafsir yang berjumlah 

empat jilid ini dianggap sebagai tafsi>r bil ma’s\u>r yang terpopuler menempati urutan 

kedua setelah Tafsi>r Ibnu Jari>r al-T{abari. Tafsir ini dalam pembahasannya 

menggunakan metode tahlili dengan corak fikih.  

a. QS A<li ‘Imra>n/3: 7 

لَّذِينَ فيِ هُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آياَتٌ محُْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأخَُرُ مُتَشَاِ�اَتٌ فأََمَّا ا

نَةِ وَابتِْغَاءَ تأَْوِيلِهِ وَمَا يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ قُـلُوِ�ِمْ زَيْغٌ فَـيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْ  تِغَاءَ الْفِتـْ

 )٧. (يَـقُولُونَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَِّـنَا وَمَا يذََّكَّرُ إِلاَّ أوُلوُ الأْلَْبَابِ 
Terjemahnya: 

Dialah yang menurunkan al-Kitab (al-Qur’an) kepada kamu. Di antara isinya 
ada ayat-ayat yang muh}kama>t, itulah pokok-pokok isi al-Qur’an dan yang lain 
(ayat-ayat) mutasya>biha >t. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong 
kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang 
mutasya>biha >t daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari 
ta’wil-nya, padahal tidak ada yang mengetahui ta’wil-nya melainkan Allah. 
Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: “Kami beriman kepada 

                                                           

139Muh. Anis Malik, Sudi Metodologi Tafsir (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 
66  
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ayat-ayat yang mutasya>biha >t, semuanya itu dari sisi Tuhan kami”. Dan tidak 
dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang 
berakal.140 

Allah swt. pada ayat di atas menggambarkan bahwa di dalam al-Qur’an 

terdapat ayat-ayat muh}kama>t, yaitu keterangan dan dalil yang jelas dan tidak samar 

bagi siapapun. Selain itu, di dalam al-Qur’an juga ada ayat-ayat mutasya>biha >t yang 

maknanya masih samar. Barangsiapa mengembalikan makna ayat-ayat yang masih 

samar tersebut kepada ayat-ayat yang muh}kama>t, serta menjadikan ayat-ayat yang 

muh}kama>t sebagai dasar ayat-ayat mutasya>biha>t, maka ia telah mendapatkan 

petunjuk yang benar. Barangsaiapa yang melakukan hal sebaliknya, maka ia telah 

jauh dari petunjuk yang benar.141 

Ulama salaf berbeda pendapat mengenai muh}kam dan mutasya>bih. Banyak 

riwayat yang membicakan hal tersebut, seperti yang diriwayatkan oleh  ‘Ali bin Abi> 

T{alh}ah dari Ibnu ‘Abba>s: 

عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس أنه قال المحكمات ناسخه، وحلاله وحرامه، وحدوده وفرائضه، 

 142 .وما يؤمر به ويعمل به

Artinya: 

Dari  ‘Ali bin Abi> T{alh}ah dari Ibnu ‘Abba>s: bahwasanya ayat-ayat yang 
muh}kam merupakan na>sikh (yang merevisi) bagi mutasya>bih, ayat-ayat 
menerangkan tentang halal dan haram, batasan-batasan dari Allah, kewajiban-
kewajiban dari Allah, serta semua perintah dan pengamalan yang disandarkan 
kepadanya. 

Riwayat di atas juga diriwayatkan oleh ‘Ikrimah Mujahid, Qatadah, al-

D}ah}h}a>k, Muqa>til bin H{ayya>n, al-Ra>bi’ bin Anas, dan al-Sadyu.143 

                                                           

140Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 50. 

141 Abu al-Fida>’ Isma>‘i>l Ibn ‘Umar Ibn Kas\i>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, juz 2 (Riyad}: Da>r 
T{ayyibah, 1999), h. 6. 

142 Abu al-Fida>’ Isma>‘i>l Ibn ‘Umar Ibn Kas\i>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, juz 2, h. 7. 
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Muh }ammad bin Ish }aq bin Yasar mengatakan bahwa ayat-ayat muh}kama>t di 

dalamnya berisi hujjah Allah swt, pedoman bagi hamba-hamba-Nya, dan pedoman 

untuk mematahkan pendapat yang batil. Ayat-ayat muh}kama>t tidak mengalamai 

perubahan dari apa yang telah Allah tetapkan. Sedangkan ayat-ayat yang 

mutasya>biha >t  berisi tentang hal-hal yang harus diyakini kebenarannya, sehingga ia 

tidak memerlukan adanya pengertian lain serta ta’wil terhadap makna lahiriahnya. 

Allah swt. menguji para hamba-Nya dengan ayat-ayat mutasya >bih sebagaimana 

Allah telah menguji mereka dalam masalah halal dan haram.144 

Karena itulah Allah swt. kemudian berfirman ( ٌفأََمَّا الَّذِينَ فيِ قُـلُوِ�ِمْ زَيْغ) kata 

zayg mempunyai arti sesat dan keluar dari kebenaran menuju kebatilan. ( فَـيَتَّبِعُونَ مَا

yang berarti mereka hanya mengambil ayat-ayat yang mutasya>biha (تَشَابهََ مِنْهُ  >t yang 

bisa mereka selewengkan dan mereka manfaatkan dengan tujuan untuk mencapai 

maksud-maksud buruk mereka.  

Kalimat selanjutnya yaitu ( ِنَة  menjelaskan bahwa orang-orang yang (ابتِْغَاءَ الْفِتـْ

sesat menggunakan  ayat-ayat mutasya >bih untuk menyesatkan pengikut mereka 

dengan cara memberi kesan bahwa kesesatan yang mereka lakukan tersebut 

berdasarkan pada ayat al-Qur’an. Padahal tidak demikan, al-Qur’an justru hadir 

sebagai dalil yang membatalkan kesesatan yang telah mereka lakukan. Kalimat 

 menjelaskan bahwa mereka menyelewengkan makna ayat-ayat yang (وَابتِْغَاءَ تأَْوِيلِهِ )

mutasya>biha >t sesuai dengan apa yang mereka hendaki.145 

                                                                                                                                                                     

143 Abu al-Fida>’ Isma>‘i>l Ibn ‘Umar Ibn Kas\i>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, juz 2, h. 7. 

144 Abu al-Fida>’ Isma>‘i>l Ibn ‘Umar Ibn Kas\i>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, juz 2, h. 7. 

145 Abu al-Fida>’ Isma>‘i>l Ibn ‘Umar Ibn Kas\i>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, juz 2, h. 8. 
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‘A>isyah ra. mengatakan bahwa Rasulullah saw, saat membaca QS A<li 

‘Imra>n/3:7, beliau bersabda: 

 146)الطبراني. (فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى االله عز و جل فاحذروهم
Artinya: 

Maka jika kalian melihat orang-orang yang berbantah-bantahan mengenai ayat-
ayat mutasya>biha >t dalm al-Qur’an, mereka itulah yang dimaksudkan oleh Allah 
(condong kepada kesesatan), maka waspadalah terhadap mereka. 

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari ketika menafsirkan ayat ini, 

Imam Muslim dalam kitab al-qadar dari kitab Sah}i >h} Muslim, dan Abu> Dawu >d dalam 

kita>b al-sunnah pada kitab Sunan Abu> Dawu>d. Ketiganya juga meriwayatkan dari 

Aisyah ra.147 

Firman Allah ( ُوَمَا يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّه) para Qurra>’ berbeda pendapat menegenai 

waqaf (tanda berhenti) pada kalimat ini. Ada yang mengatakan bahwa waqaf  pada 

kalimat Alla >h. berdasarkan pendapat ini maka menurut Ibnu ‘Abba>s tafsir terbagi 

menjadi empat macam. Pertama, tafsir yang mampu dipahami oleh siapapun. Kedua, 

tafsir yang bisa dipahami oleh orang-orang Arab melalui bahasanya. Ketiga, tafsir 

yang bisa diketahui oleh al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm. Keempat,tafsir yang hanya diketahui 

oleh Allah swt. 

Pendapat lain mengatakan bahwa waqaf berada pada kalimat ( ِوَالرَّاسِخُونَ في

 pendapat ini dikuti oleh kebanyakan ulama tafsir dan us}u>liyyi>n (ulama usul ,(الْعِلْمِ 

fiqih). Mereka mengatakan, “menyampaikan sesuatu yang tidak bisa dipahami adalah 

hal yang mustahil.” Ibnu Abi Naji >h berkata: 

                                                           

146 Sulaiman bin Ah}mad al-T {abra>ni, al-Mu’jam al-Ausat}, juz 3 (Qahirah: Da>r al-H}aramain, 
1994), h. 341. 

147 Abu al-Fida>’ Isma>‘i>l Ibn ‘Umar Ibn Kas\i>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, juz 2, h. 8. 
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 148.أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله :روى ابن أبي نجَيح، عن مجاهد، عن ابن عباس أنه قال
 Artinya: 

Telah diriwayatkan Ibn Abi Naji>h} dari Mujahid dari Ibn ‘Abba>s ra., ia 
mengatakan: “aku termasuk salah seorang dari mereka yang mendalam 
ilmunya serta mengetahui takwilnya”. 

Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah mendoakan 

Ibn ‘Abba>s dengan doa berikut: 

و سلم كنت في بيت ميمونة بنت الحارث فوضعت لرسول االله صلى االله عليه : عن ابن عباس قال 

اللهم فقهه في :  فقال صلى االله عليه و سلم عبد االله: ؟ قالت ميمونة  من وضع هذا: طهورا فقال 

  149)رواه ابن حبان. (التأويل الدين وعلمه

Artinya: 
Dari Ibnu ‘Abba>s, beliau berkata: Aku pernah berada di rumah Maimunah binti 
Al-H{a>ris \, maka aku ambilkan untuk Rasulullah saw. air untuk bersuci, beliau 
pun bertanya: Siapakah yang mengambilkan ini? Maimunah menjawab: 
‘Abdullah, beliau berdoa: ya Allah, faqihkanlah ia dalam agama dan ajarkanlah 
ilmu ta’wil kepadanya. 

Sebagian ulama ada yang merincikan masalah ini, mereka mengatakan bahwa 

kata ta’wi >l dalam al-Qur’an mempunyai dua pengertian: Pertama, ta’wi >l yang berarti 

hakikat sesuatu dan merupakan kesimpulan darinya, seperti firman Allah QS 

Yusuf/12:100 dan firmannya QS al-A’ra>f/7: 53. 

  )۱۰۰(. وَقاَلَ ياَ أبََتِ هَذَا تأَْوِيلُ رُؤْياَيَ مِنْ قَـبْلُ 
Terjemahnya: 

Wahai ayahku, inilah ta’wi >l mimpiku yang dahulu itu.150 

  )٥۳. (هَلْ يَـنْظرُُونَ إِلاَّ تأَْوِيلَهُ يَـوْمَ يأَْتيِ تأَْوِيلُهُ 
 
Terjemahnya: 

Tidaklah mereka menunggu-nunggu kecuali (terlaksananya kebenaran) al-
Qur’an itu pada hari datangnya kebenaran pemberitaan al-Qur’an itu.151 

                                                           

148 Abu al-Fida>’ Isma>‘i>l Ibn ‘Umar Ibn Kas\i>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, juz 2, h. 11. 

149Ibnu H {ibba>n, S{ah}ih} Ibn H{ibba>n , juz 15 (Beirut: Muassasah al-risa>lah, 1993), h. 531. 

150 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 247. 
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Pengertian ta’wi >l pada ayat di atas yaitu hakikat dari apa yang diberitakan 

kepada mereka menyangkut perkara akhirat. Jika yang dimaksud dengan ta’wi >l 

adalah pengertian yang dimaksud ayat ini, maka waqaf atau tanda berhenti pada 

kalimat ( وَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ وَمَا يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ  ) berada pada lafaz Alla >h karena hakikat 

segala sesuatu tidak diketahui secara jelas kecuali oleh Allah swt. semata. Maka dari 

itu kalimat ( ِوَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْم) mempunyai kedudukan sebagai mubtada’ atau awal 

kalimat baru, dan kalimat ( ِيَـقُولُونَ آمَنَّا بِه) merupakan khabarnya. 

Kedua, ta’wi >l yang berarti tafsir, keterangan, dan penjelasan mengenai suatu 

hal, seperti Firman Allah QS Yusuf/12: 36. 

نَا بتَِأْوِيلِهِ إِنَّا نَـراَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ    )۳٦. (نَـبِّئـْ
Terjemahnya: 

Berikanlah kepada kami takwilnya, sesungguhnya kami memandangmu 
termasuk orang yang berbuat baik.152 

Ta’wi >l pada ayat tersebut berarti tafsir dari mimpi. Jika pengertian ta’wi >l yang 

dimaksud adalah seperti ini, maka tanda waqaf berada pada kalimat ( ِوَالرَّاسِخُونَ في

 karena mereka mengetahui serta memahami apa yang difirmankan Allah ,(الْعِلْمِ 

kepada mereka, meskipun mereka tidak secara penuh mengetahui hakikat segala 

sesuatu. 153 

Kalimat ( ِِيَـقُولُونَ آمَنَّا به) berkedudukan sebagai hal yang menunjukkan keadaan 

mereka. Perkataan mereka ini membuktikan bahwa baik ayat muh }kam maupun 

mutasya>bih adalah firman Allah yang benar, keduanya saling membenarkan dan 

menguatkan, sebab keduanya berasal dari sumber yang sama yaitu Allah swt. karena 

                                                                                                                                                                     

151 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 157. 

152 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 239. 

153Abu al-Fida>’ Isma>‘i>l Ibn ‘Umar Ibn Kas\i>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, juz 2, h. 12.  
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itulah kalimat selanjutnya berbunyi ( ِرُ إِلاَّ أوُلُو الأْلَْبَاب  yang artinya tidak ada (وَمَا يذََّكَّ

yang dapat memahami dan merenungi maknanya dengan benar kecuali mereka yang 

berakal sehat dan mempunyai pemahaman yang benar. 

b. QS al-Nisa>’/4: 162 

هُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُـؤْمِنُونَ بمِاَ أنُْزلَِ إلِيَْكَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِكَ  وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ  لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ مِنـْ

  )۱٦۲. (وَالْمُؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ أوُلئَِكَ سَنُـؤْتيِهِمْ أَجْراً عَظِيمً 
Terjemahnya: 

Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang 
mukmin, mereka beriman kepada (al-Qur’an) yang telah diturunkan kepadamu 
(Muhammad), dan kepada (kitab-kitab) yang telah diturunkan sebelummu dan 
begitu pula mereka yang melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan beriman 
kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan Kami berikan 
kepada mereka pahala yang besar.154 

Makna ( ِالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْم) pada ayat di atas yaitu al-s\a>bitu>n fi> al-di>n dan al-

ra >sikh fi > al-‘ilm al-na>fi’ yang berarti orang-orang yang teguh memegang agamanya 

serta mempunyai ilmu yang kokoh dan bermanfaat. Kata ( َالْمُؤْمِنُون) bersandar pada 

kata ( ِالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْم). Menurut Ibn ‘Abba>s yang dimaksud oleh ayat ini adalah 

‘Abdullah bin salam, S|a‘labah bin Sa‘yah, Asad, Zaid bin Sa‘yah, serta Asad bin 

‘Ubaid, mereka adalah orang-orang yang memeluk agama Islam dan membenarkan 

risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.155 

Firman Allah ( َالْمُقِيمِينَ الصَّلاَة), Ibnu Jari >r menyebutkan bahwa ayat ini 

menurut mushaf Ibn Mas’u >d dibaca dengan rafa’ ( نَ الصَّلاَةَ و الْمُقِيمُ  ), akan tetapi 

menurutnya bacaan yang sahih ialah bacaan mayoritas ulama, dibaca dengan nasab 

 yang berfungsi sebagai madah atau pujian. Pendapat lain mengatakan (الْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ )

bahwa kalimat tersebut dibaca jar karena karena disandarkan pada kalimat 

                                                           

154Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 103 

155 Abu al-Fida>’ Isma>‘i>l Ibn ‘Umar Ibn Kas\i>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, juz 2, h. 468. 
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sebelumnya ( إِليَْكَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِكَ بمِاَ أنُْزلَِ  ) yang berarti selain mengimani kitab yang 

diturunkan kepada Muhammad saw. dan kitab-kitab nabi terdahulu mereka juga 

mengakui kewajiban salat dan kefarduannya atas diri mereka.156 

Firman Allah ( َوَالْمُؤْتوُنَ الزَّكَاة) zakat yang dimaksud adalah zakat harta atau 

zakat fitrah atau keduanya. ( ِوَالْمُؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِر) artinya mereka percaya bahwa 

tidak ada Tuhan selain Allah swt. dan mereka juga percaya kepada hari kebangkitan 

sesudah kematian, hari dibalasnya semua amal perbuatan manusia yang baik maupun 

yang buruk.157 

Melalui penafsiran Ibn Kas \i>r terhadap ayat-ayat al-ra>sikhu>na fi> al-‘ilm maka 

bisa simpulkan beberapa hal berikut: 

1) Ayat-ayat al-Qur’an terdiri dari dua jenis yaitu muh}kam dan mutasya>bih. 

Muh}kam adalah ayat-ayat yang memiliki makna yang jelas, karena kejelasan 

maknanya tersebut semua perintah dan pengamalan disandarkan kepadanya. 

Mutasya>bih adalah ayat-ayat yang maknanya samar, karena kesamarannya 

tersebut ia wajib diimani dan dipahami sesuai dengan apa yang diterangkan oleh 

ayat-ayat yang muh}kam. 

2) Hikmah adanya ayat-ayat mutasya>bih  ialah untuk menguji keimanan manusia 

sebagaimana Allah swt. telah mengujinya dengan hal-hal yang halal dan haram.  

3) Ta’wi >l dalam al-Qur’an mempunyai dua pengertian. Pertama, ta’wi >l berarti 

hakikat segala sesuatu yang terkait dengan akhirat dan hanya diketahui oleh 

Allah swt. Kedua, ta’wi >l yang berarti tafsir, keterangan, dan penjelasan 

                                                           

156 Abu al-Fida>’ Isma>‘i>l Ibn ‘Umar Ibn Kas\i>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, juz 2, h. 468. 

157 Abu al-Fida>’ Isma>‘i>l Ibn ‘Umar Ibn Kas\i>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, juz 2, h. 468. 
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mengenai suatu hal, ta’wi >l dengan pengertian ini juga dapat diketahui oleh 

golongan al-ra>sikhu >na fi > al-‘ilm. 

4) Al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm merupakan sosok yang teguh memegang agamanya serta 

mempunyai ilmu yang kokoh dan bermanfaat. Pemahaman mereka terhadap 

ta’wi >l terbatas pada ayat-ayat mutasya>bih yang tidak berhubungan dengan sifat-

sifat Allah dan hari akhir, sebab pengetahuan tentang ayat-ayat mutasya>bih 

semacam ini dikhususkan kepada Allah swt. 

2. Ah }mad Mus }t}afa > al-Mara>gi 

Ah}mad Mus }t }afa> al-Mara>gi lahir di kota al-mara>gah Mesir pada tahun 1300 

H/1883 M. Ia merupakan ulama yang ahli dalam bidang agama, seperti bahasa Arab, 

tafsir, hadis, fikih, akhlak dan ilmu-ilmu lain. Salah satu karya monumentalnya 

adalah Tafsi >r al-Mara >gi, tafsir ini tergolong sebagai tafsir yang menggabungkan 

antara al-ma’s\ur dan al-dira>yah. Tafsi>r yangberjumlah 30 jilid ini, dalam 

pembahasannya menggunakan metode tahlili dengan corak adab ijtima>‘i (budaya 

dan masyarakat). 

a. QS A<li ‘Imra>n/3: 7 

محُْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأخَُرُ مُتَشَاِ�اَتٌ فأََمَّا الَّذِينَ فيِ  هُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آياَتٌ 

نَةِ وَابتِْغَاءَ تأَْوِيلِهِ وَمَا يَـعْلَمُ تأَْوِي  لَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ قُـلُوِ�ِمْ زَيْغٌ فَـيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغَاءَ الْفِتـْ

 )٧. (يَـقُولُونَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَِّـنَا وَمَا يذََّكَّرُ إِلاَّ أوُلوُ الأْلَْبَابِ 
Terjemahnya: 

Dialah yang menurunkan al-Kitab (al-Qur’an) kepada kamu. Di antara isinya 
ada ayat-ayat yang muh}kama>t, itulah pokok-pokok isi al-Qur’an dan yang lain 
(ayat-ayat) mutasya>biha >t. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong 
kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang 
mutasya>biha >t daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari 
ta’wil-nya, padahal tidak ada yang mengetahui ta’wil-nya melainkan Allah. 
Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: “Kami beriman kepada 
ayat-ayat yang mutasya>biha >t, semuanya itu dari sisi Tuhan kami”. Dan tidak 
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dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang 
berakal.158 

Al-Mara>gi menjelaskan bahwa pada ayat ini Allah swt. membagi kitab yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. menjadi dua jenis yaitu ayat muh}kam dan 

mutasya>bih. Muh}kam berasal dari kata ah}kam al-syai’ yang berarti mengikat dan 

merapikannya, sedangakan mutasya>bih diartikan sebagai sesuatu yang terdiri dari 

bagian-bagian atau partikel-pertikel, yang satu sama lainnya memiliki keserupaan 

tetapi tidak sama.159 

Ayat-ayat yang muh}kam ialah ayat yang memiliki ungkapan yang jelas serta 

jauh dari makna yang ambigu dan samar. Pengertian lain dari ayat-ayat muh}kam 

disebutkan oleh Allah pada QS Hud/11: 1. 

  )۱. (الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ 
Terjemahnya: 

Alif  la>m ra> (inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta 
dijelaskan secara terperinci, (yang diturunkan) dari (sisi) Allah yang Maha 
Bijaksana.160 

Kalimat ( ُُأحُْكِمَتْ آياَته) pada ayat tersebut mempunyai arti jelas syairnya, dan 

rapi susunan syairnya. Ia juga bisa berarti ayat-ayatnya mengandung hikmah.  

Pengertian mutasya>bih pada ayat di atas, menurut al-Mara>gi mempunyai 

dua pengertian: 

1) Ayat-ayat yang lafaznya menunjukkan pengertian mengenai sesuatu, akan tetapi 

menurut akal pengertiannya adalah hal yang sebaliknya. Sehingga, 

                                                           

158Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 50. 

159 Ah}mad Mus}t}afa al-Mara >gi, Tafsi>r al-Mara >gi, juz 6 (Mesir: Mus}t }afa al-Ba >bi al-H }alibi, 
1946), h.89. 

160 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 221. 
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pengertiannya menjadi tidak jelas dan tidak bisa dikuatkan salah satunya. Seperti 

makna dari istiwa’ (bersemayam) di atas ‘arsy.  

2) Ayat-ayat yang pengertiannya hanya diketahui oleh Allah swt, ayat-ayat seperti 

ini biasanya menyangkut masalah-masalah akhirat. 

Selain dua pengertian di atas, al-Qur’an juga mensifati ayat-ayat mutasya>bih 

dalam firman-Nya QS al-Zumar/39: 23. 

  )۲۳. (اللَّهُ نَـزَّلَ أَحْسَنَ الحَْدِيثِ كِتَاباً مُتَشَاِ�اً مَثاَنيَِ 
Terjemahnya: 

Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik (yaitu) al-Qur’an yang serupa 
(mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang.161 

Maksud mutasya>bih pada ayat ini ialah pembicaraan ayat-ayat tersebut satu 

sama lainnya hampir serupa dalam hal memberi hidayah, selamat dari pertentangan, 

perbedaan, dan perselisihan, sebagaimana firman Allah swt. pada QS al-Nisa>’/4: 82. 

  )٨۲. (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِْ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراًأفََلاَ يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ 
Terjemahnya: 

Apakah kalian  tidak merenungi al-Qur’an, sekiranya al-Qur’an itu bukan dari 
sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di 
dalamnya.162 

Firman Allah selanjutnya ( ٌفأََمَّا الَّذِينَ فيِ قُـلُوِ�ِمْ زَيْغ) al-zaigu secara bahasa  

artinya ialah menyeleweng atau menyimpang dari garis yang lurus menuju kepada 

arah salah satu sisi dari kedua belahnya. Sedangkan al-zaigu yang dimaksud oleh 

ayat ini ialah menyimpang dari kebenaran dengan menuruti kemauan hawa nafsu 

yang batil.163 Mereka itulah yang tergolong sebagai orang-orang yang anti 

kebenaran, mereka ingkar terhadap ayat-ayat yang mutasya>bih. 

                                                           

161 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 461. 

162 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 91 

163 Ah}mad Mus}t}afa al-Mara >gi, Tafsi>r al-Mara >gi, juz 3, h.89. 
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Selain mengingkari ayat-ayat yang mutasya>bih, mereka juga mempengaruhi 

orang lain agar anti atau tidak beriman kepada hal-hal yang mutasya>bih dalam upaya 

menyesatkan umat manusia. Kalaupun ingin dipahami, maka ia dipahami 

berdasarkan pengertian lahiriahnya saja, tanpa melihat atau merujuk pada ayat-ayat 

yang muh}kam. Karena itu mereka mengatakan bahwa Allah adalah ruh, dan al-masih 

adalah sebagian dari ruh-Nya, berarti al-masih adalah sejenis dengan Allah, karena 

al-masih tidak bisa dipisahkan dari jenis-Nya, maka al-masih adalah Dia (Allah). 164 

Firman Allah ( ِوَابتِْغَاءَ تأَْوِيلِه), ta’wi >l berasal dari kata al-aul (الأول) yang artinya 

kembali kepada asal, atau al-mauilu ( لئو الم ) artinya tempat kembali. Kalimat ibtiga>’ 

ta’wi >l artinya mereka mengikuti hawa nafsu dan taklid buta. Jadi, bukan mengikuti 

apa yang dijelaskan oleh ayat-ayat yang muh}kam, yang menjadi tiang keimanan dan 

akidah. Oleh karena itu, mereka memalingkan ayat-ayat yang berisi berita tentang 

kehidupan sesudah mati, tentang hisab, surga dan neraka, dari makna yang 

sebenarnya menuju makna yang sesuai dengan makna-makna keduniawian dengan 

tujuan menyesatkan umat manusia dari agamanya yang benar. Allah swt. 

menyanggah hal tersebut melalui firman-Nya pada QS Yasin/36: 78-79. 

  )٧٩-٧٨. (قُلْ يحُْيِيهَا الَّذِي أنَْشَأَهَا أوََّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ  .قاَلَ مَنْ يحُْيِ الْعِظاَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ 
Terjemahnya: 
Dia berkata: “Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-belulang, yang telah hancur 
luluh?”. Katakanlah (Muhammad), “Yang akan menghidupkannya ialah (Allah) yang 
menciptakannya pertama kali dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk.165 

Firman Allah ( كُلٌّ مِنْ عِنْدِ وَمَا يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يَـقُولُونَ آمَنَّا بهِِ  

al-ra>sikhu>na fi ,(ربَِّـنَا > al-‘ilm artinya adalah orang-orang yang mengerti masalah 

agama.166 Para ulama dalam menafsirkan ayat ini  mempunyai dua pendapat: 

                                                           

164Ah}mad Mus }t}afa al-Mara >gi, Tafsi>r al-Mara >gi, juz 3, h.95. 

165Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 445.  
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1) Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa ayat di atas waqaf atau berhenti pada 

lafz } al-jala>lah (Allah), sehingga kalimat ( َوَالرَّاسِخُون) dianggap sebagai mubtada’ 

atau kalimat baru. Berdasarkan hal tersebut, maka ayat mutasya>bih tidak ada 

yang mengetahui penakwilannya selain Allah swt. Mereka mengemukakan 

beberapa alasan berikut. Pertama, Allah swt. mencela orang-orang yang 

mengikuti ta’wi >l ayat-ayat mutasya>bih. Kedua, perkataan al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm 

pada ayat di atas (يَـقُولُونَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَِّـنَا) yang pengertiannya menyerah 

secara keseluruhan kepada Allah swt., dan siapa saja yang telah mengetahui 

sesuatu dan memahaminya, ia sama sekali tidak akan mengatakan hal tersebut 

yang mengandung pengertian menyerah secara keseluruhan. Pendapat inilah 

yang dipegang oleh kebanyakan sahabat, seperti Ubay bin Ka‘ab dan ‘A<isyah ra. 

2) Pendapat lain mengatakan bahwa waqaf atau tanda berhenti pada ayat di atas 

terletak pada lafaz al-‘ilm ( ِوَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْم) dan menjadikan kalimat selanjutnya 

sebagai mubtada’. Berdasarkan pendapat ini, maka ayat-ayat mutasya>bih hanya 

bisa dipahami oleh orang-orang yang memiliki ilmu agama. Pendapat ini di 

pegang oleh Ibn ‘Abba>s, sebab ia pernah berkata bahwa dirinya adalah termasuk 

al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm dan mengetahui ta’wi >l.167 

Alasan yang dikemukakan oleh pendapat pertama mendapat sanggahan, 

bahwa sesungguhnya Allah swt. hanya mencela orang-orang yang mencari 

penakwilan dengan menggunakan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan  

ayat-ayat muh}kam, tujuan penakwilannya tersebut adalah untuk menyebarkan fitnah 

di kalangan umat manusia. Sedangkan al-ra>sikhu>na fi> al-‘ilm tidak demikian, sebab 

                                                                                                                                                                     

166 Ah}mad Mus}t}afa al-Mara >gi, Tafsi>r al-Mara >gi, juz 3, h. 89. 

167 Ah}mad Mus}t}afa al-Mara >gi, Tafsi>r al-Mara >gi, juz 3, h. 96.  
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mereka adalah orang-orang yang berkeyakinan teguh, dan tidak tergoyahkan dalam 

ilmu yang mereka miliki. 

Allah swt. melimpahkan kepada mereka pemahaman tentang ayat-ayat 

mutasya>bih yang sesuai dengan penjelasan ayat-ayat muh}kam. Kemudian perkataan 

al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm (يَـقُولُونَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَِّـنَا) tidak menafikan pengetahuan 

mereka tentang ta’wi >l, justru dengan kemantapan ilmu yang mereka miliki dan 

pengetahuan mereka tentang kebenaran, maka mereka tidak tergoyahkan. Bahkan, 

mereka semakin beriman terhadap ayat-ayat muh}kam dan mutasya>bih, sebab 

keduanya bersumber dari Allah swt. Oleh karena itu, perkataan al-ra >sikhu>na fi > al-

‘ilm tersebut bukan perkataan yang mengherankan, sebab orang bodoh selamanya 

selalu dalam keraguan dan kegoncangan, sedangkan orang yang berilmu tetap 

berpegang teguh terhadap akidahnya dan tidak keliru dalam perjalanan yang 

ditempuhnya.168 

Adanya ayat-ayat mutasya>bih tentang akhirat yang maknanya hanya 

diketahui oleh Allah swt merupakan sesuatu yang mutlak, karena di antara tujuan-

tujuan agama adalah untuk memberitahukan tentang keadaan akhirat. Oleh karena itu 

kita wajib beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah saw. mengenai hal 

tersebut, sebab hal tersebut merupakan perkara gaib yang wajib diimani sebagaimana 

kita mengimani malaikat dan jin. Tidak ada yang mengetahui penakwilannya selain 

Allah swt. 

Adapun  al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm dalam masalah ini adalah sama yaitu 

beriman terhadap perkara-perkara gaib tersebut, sebab al-ra >sikhu >na fi > al-‘ilm hanya 

                                                           

168Ah}mad Mus }t}afa al-Mara >gi, Tafsi>r al-Mara >gi, juz 3, h.  96. 
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mengetahui hal-hal yang bisa dijangkau oleh indra dan akal pikiran. Mereka sama 

sekali tidak berani mempelajari dan mengamati hakikat alam gaib yang diberitakan 

oleh para Rasul, sebab mereka mengetahui bahwa dalam hal ini indra dan akal 

mereka tidak beri ruang untuk mengetahuinya. Jalan satu-satunya adalah 

mengimaninya sekaligus menyerahkan sepenuhnya pengetahuan tersebut kepada 

Allah swt.169 

Kembali pada jenis pertama ayat mutasya>bih, lafaz-lafaznya tidak boleh 

dipahami oleh akal dengan mengambil pengertian lahiriahnya saja, seperti  ayat-ayat 

yang berbicara tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Nabi. Misalnya firman 

Allah swt. QS al-Nisa>’/4: 171. 

  )۱٧۱. (وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلىَ مَرْيمََ وَرُوحٌ مِنْهُ 
Terjemahnya: 

Dan (yang terjadi) dengan kalimat-Nya, yang disampaikan-Nya kepada 
maryam, dan dengan tiupan ruh daripada-Nya.170 

Contoh ayat di atas tidak diperkenankan bagi dalil ‘aqliy dan naqliy untuk 

memahaminya dari segi lahiriyah ayat. Ayat-ayat seperti inilah yang membuat al-

ra >sikhu>na fi > al-‘ilm berbeda pendapat dalam mentakwilkannya. Di antara mereka ada 

yang manafikan pengetahuan tentang makna ayat-ayat tersebut, mereka mengambil 

hikmahnya dan menyerahkan pengertian yang sebenarnya kepada Allah. Ada pula di 

antara mereka yang mengetahui secara mantap makna ayat-ayat tersebut, mereka 

mengembalikan makna lahiriahnya yang samar kepada ayat-ayat muh }kam. Mereka 

menjadikan ayat-ayat yang muh}kam sebagai penjelas dari makna-makna yang 

                                                           

169 Ah}mad Mus}t}afa al-Mara >gi, Tafsi>r al-Mara >gi, juz 3, h.  97. 

170 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 105. 
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mutasya>bih.171 Terkait dengan ayat di atas, maka mereka merujuk kepada ayat yang 

menjelaskan bahwa Allah itu Maha Suci dan tidak mungkin beristri dan mempunyai 

anak, mereka merujuk QS A <li ‘Imra>n/3: 59. 

  )٥٩. (إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ 
Terjemahnya: 

Sesungguhnya perumpamaan (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti 
(penciptaan) Adam.172 

Al-Mara>gi dalam tafsirnya kemudian menyebutkan beberapa hikmah 

penurunan ayat-ayat mutasya>bih, di antara hikmah-hikmah tersebut adalah: 

1) Ayat-ayat mutasya>bih merupakan ujian bagi hati kita dalam mempercayainya. 

Andaikata semua ayat al-Qur’an bisa dipahami maknanya secara jelas, tidak ada 

ayat-ayat yang samar atau mutasya>bih, maka hilanglah situasi iman yang 

menuntut ketundukan dan kepasrahan secara total terhadap apa yang 

diperintahkan Allah melalui Rasul-Nya. 

2) Ayat-ayat mutasya>bih mampu merangsang akal orang-orang yang beriman untuk 

lebih memikirkan maknanya, sehingga akal mereka tidak lemah dan mati. 

Agama merupakan sesuatu yang paling berharga bagi manusia, bila akal yang 

dimilikinya lemah dalam memahami agama tersebut, maka ia juga akan lemah 

dalam hal apapun.  

3) Para Nabi diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia, di antara manusia itu 

ada yang berilmu, bodoh, cerdas, dan dungu. Di antara makna-makna ayat yang 

disampaikan oleh para Nabi terdapat hikmah-hikmah yang sangat halus dan 

tidak mungkin diungkapkan dengan ungkapan yang mampu membuka 

                                                           

171 Ah}mad Mus}t}afa al-Mara >gi, Tafsi>r al-Mara >gi, juz 3, h.  97. 

172 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 57. 
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hakikatnya. Pemahaman tentang makna-maknanya dikhusukan kepada orang-

orang tertentu. Sedangkan bagi orang-orang awam, pemahaman tentang makna-

makna ayat tersebut diserahkan kepada Allah swt dan membatasi diri mereka 

terhadap ayat-ayat yang muh}kam saja.173 

Selanjutnya firman Allah ( ِوَمَا يذََّكَّرُ إِلاَّ أوُلُو الأْلَْبَاب) artinya ialah tidak ada yang 

akan memahami dan mengerti hikmahnya kecuali orang-orang yang mempunyai 

mata hati yang terang dan akal yang kuat. Mereka itulah yang diberikan 

keistimewaan untuk melakukan tafakur  dan analisis terhadap semua ayat-ayat 

muh}kam yang merupakan prinsip-prinsip pokok. Dengan demikian, jika mereka 

dihadapkan kepada ayat-ayat mutasya>bih mereka dengan mudah mengingat ayat-ayat 

muh}kam dan mengembalikan ayat-ayat mutasya>bih kepada yang muh}kam.  

Adapun ayat-ayat mutasya>bih yang kaitannya dengan berita-berita gaib mereka 

mengatakan bahwa menganalogikan sesuatu yang gaib terhadap yang nyata adalah 

bentuk analogi yang salah (qiyas ma‘a al-fa >riq), oleh karena itu tidak diperkenankan 

bagi mereka yang berakal untuk melakukan hal tersebut.174  

Setelah menjelaskan QS A<li ‘Imra>n/3:7 di atas, al-Mara>>gi kemudian 

melanjutkan penjelasannya tentang doa yang dipanjatkan oleh al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm 

yang terdapat pada ayat selanjutnya yaitu QS A <li ‘Imra>n/3: 8-9. 

ربََّـنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ  .قُـلُوبَـنَا بَـعْدَ إِذْ هَدَيْـتـَنَا وَهَبْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ رَحمَْةً إِنَّكَ أنَْتَ الْوَهَّابُ ربََّـنَا لاَ تزُغِْ 

  )٩- ٨. (ليِـَوْمٍ لاَ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يخُْلِفُ الْمِيعَادَ 
Terjemahnya: 

(Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami 
condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan 
karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya 

                                                           

173 Ah}mad Mus}t}afa al-Mara >gi, Tafsi>r al-Mara >gi, juz 3, h.  98. 

174 Ah}mad Mus}t}afa al-Mara >gi, Tafsi>r al-Mara >gi, juz 3, h.  98. 
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Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)”. “Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau 
mengumpulkan manusia untuk (menerima pembalasan pada) hari yang tak ada 
keraguan padanya”. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.175 

Ayat-ayat di atas merupakan doa yang dipanjatkan oleh al-ra>sikhu>na fi > al-

‘ilm, melalui pengetahuan dan keimananya terhadap ayat-ayat mutasya>bih mereka 

senantiasa memohon kepada Allah swt. agar memelihara mereka dari kesesatan 

setelah mereka mendapat petunjuk-Nya dan agar Allah memberikan mereka 

keteguhan dalam memahami hakikat sesuatu, dan istiqamah dalam menempuh jalan 

yang lurus. Doa tersebut mereka panjatkan karena mereka sadar bahwa mereka 

adalah makhluk yang lemah dan mereka khawatir kesesatan merasuk ke dalam hati 

mereka sehingga di hari akhir nanti Allah mencabut rahmat-Nya dari mereka.176 

b. QS al-Nisa>’/4:162 

هُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُـؤْمِنُونَ بمِاَ أنُْزلَِ إلِيَْكَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِكَ  وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ  لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ مِنـْ

  )۱٦۲. (امْ أَجْراً عَظِيمً كَ سَنُـؤْتيِهِ وَالْمُؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ أوُلئَِ 
Terjemahnya: 

Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang 
mukmin, mereka beriman kepada (al-Qur’an) yang telah diturunkan kepadamu 
(Muhammad), dan kepada (kitab-kitab) yang telah diturunkan sebelummu dan 
begitu pula mereka yang melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan beriman 
kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan Kami berikan 
kepada mereka pahala yang besar.177 

Pada ayat-ayat sebelumnya yaitu QS al-Nisa >’/4: 153-161, Allah swt. telah 

menyebutkan secara mutlak tentang keadaan dan tingkah laku buruk orang Yahudi, 

kekafiran mereka, dan kemaksiatan mereka. Penyebutan Yahudi secara mutlak 

tersebut dapat menimbulkan salah paham, bahwa yang dimaksud adalah seluruh 

orang Yahudi tanpa terkecuali, oleh karena itu ayat 162 di atas di awali dengan 

                                                           

175 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 50. 

176Ah}mad Mus }t}afa al-Mara >gi, Tafsi>r al-Mara >gi, juz 3, h.  99. 

177Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 103 
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kalimat istidrak ( ِلَكِن)178. Kalimat ini menunjukkan bahwa di antara orang-orang 

Yahudi tersebut ada orang-orang baik yang mempunyai pikiran yang cemerlang, 

sehingga mereka tidak ikut melakukan taklid buta.179 

Al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm ( ِالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْم) yang dimaksud ayat di atas ialah 

orang yang memiliki ilmu yang benar di kalangan orang-orang Yahudi. Mereka 

adalah orang-orang yang mempunyai pemikiran tajam yang tidak disertai dengan 

prasangka buruk dan tidak meperjual belikan agama dengan nilai yang rendah, baik 

berupa harta maupun jabatan. Selanjutnya,  kalimat al-mu’minu >n ( َوَالْمُؤْمِنُون) yang 

dimaksud ialah orang-orang mukmin dari kalangan Ummat Nabi Muhammad saw. 

yang beriman dengan penuh ketaatan, bukan sekedar iman yang fanatik dan 

kontroversi. Mereka itulah yang beriman terhadap keterangan-keterangan dan 

petunjuk yang diberikan kepada Muhammad dan yang telah diturunkan kepada Musa 

as., Isa as. dan rasul-rasul lainnya. Ibn Ish }a>q dan Baihaqi dalam kitab al-Dala>il 

meriwayatkan dari Ibn ‘Abba>s bahwa ayat ini diturunkan mengenai ‘Abdullah bin 

salam, Usaid bin Sa‘yah, S |a‘labah bin Sa‘yah ketika mereka meninggalkan Yahudi 

dan masuk Islam. 180 

Al-muqi>mi>n al-s}alah ( َوَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَة), Allah juga mengecualikan al-muqi >mi>n 

al-s }alah dari kalangan Yahudi, mereka adalah orang-orang yang selalu mendirikan 

dan menunaikan salat secara sempurna, dan merekalah orang yang paling layak 

disebut sebagai mukmin karena dalamnya keimanan mereka. Pelaksanaan atau 

                                                           

178 Istidrak dalam bahasa Arab merupakan pernyataan bertentangan atau berkebalikan dengan 
pernyataan sebelum kalimat istidrak. Penjelasan tentang istidrak lihat ‘Ali al-Ja >rim dan Mus}t}afa 
Ami>n, al-Nah }w al-Wa >d }ih, juz 1 (Qahirah: Da >r al-Ma’a>rif, 1983), h.70. 

179 Ah}mad Mus}t}afa al-Mara >gi, Tafsi>r al-Mara >gi, juz 6, h.19. 

180 Ah}mad Mus}t}afa al-Mara >gi, Tafsi>r al-Mara >gi, juz 6, h.19. 
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pendirian salat dengan cara memenuhi semua rukun-rukunnya adalah bukti 

kesempurnaan iman dan ketentraman hati. 

Kalimat ( ِوَالْمُؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِر) menjelaskan bahwa mereka 

yang menunaikan zakat, beriman kepada Allah dan hari akhir mempunyai hak yang 

sama untuk memperoleh pujian sebagai orang yang patuh sebagaimana mereka yang 

mendirikan salat. Karena pendirian salat mendorong seseorang untuk menunaikan 

zakat. Maknanya, orang yang mendirikan salat sesuai dengan yang diperintahkan 

agama, dia tidak akan segan-segan untuk mengeluarkan zakat, sebab zakat termasuk 

ibadah yang membersihkan jiwa, mempertinggi semangat, dan membuat hati tidak 

terlalu cinta terhadap harta.181 Allah swt berifirman pada QS al-Ma’a>rij/70: 19-22. 

نْسَانَ خُلِقَ هَلُ  رُ مَنُوعًا .إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا .وعًاإِنَّ الإِْ   )۲۲- ۱٩(. إِلاَّ الْمُصَلِّينَ  .وَإِذَا مَسَّهُ الخْيَـْ
 
Terjemahnya: 

Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia 
ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan ia 
amat kikir. kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat.182 

Kalimat ( اكَ سَنُـؤْتيِهِمْ أَجْراً عَظِيمً أوُلئَِ  ) menjelaskan bahwa mereka yang sifat-

sifatnya telah disebutkan di atas, semuanya kelak diberi pahala yang besar oleh Allah 

swt. Tidak ada yang mengetahui besarnya pahala tersebut kecuali oleh Allah swt.183 

Melalui penjelasan al-Mara>gi tentang ayat-ayat al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm yang 

terdapat pada QS A<li-‘Imra>n/3: 7 dan QS al-Nisa>’/4: 162 di atas, maka kesimpulan 

dari penafsiran al-Mara >gi tentang ayat-ayat al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm adalah: 

                                                           

181 Ah}mad Mus}t}afa al-Mara >gi, Tafsi>r al-Mara >gi, juz 6, h.19. 

182 Ah}mad Mus}t}afa al-Mara >gi, Tafsi>r al-Mara >gi, juz 6, h.19. 

183 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 569. 
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1. Ayat-ayat al-Qur’an terdiri dari dua jenis yaitu muh}kam dan mutasya>bih. Ayat-

ayat yang muh }kam ialah ayat yang memiliki ungkapan yang jelas serta jauh dari 

makna yang ambigu dan samar. Ayat-ayatnya memiliki ungkapan syair yang 

jelas dan tersusun rapi. 

2. Ayat-ayat mutasya>bih mempunyai dua pengertian. Pertama, Ayat-ayat yang 

lafaznya menunjukkan pengertian mengenai sesuatu, akan tetapi menurut akal 

pengertiannya adalah hal yang sebaliknya, seperti ayat-ayat yang menjelaskan 

sifat-sifat Allah dan Nabi-Nya. Kedua, Ayat-ayat yang pengertiannya hanya 

diketahui oleh Allah swt, ayat-ayat seperti ini biasanya menyangkut masalah-

masalah akhirat. 

3. Pengetahuan terhadap makna ayat-ayat mutasyabih jenis pertama harus merujuk 

kepada penjelasan ayat-ayat yang muh}kam, tidak boleh dipahami melalui makna 

lahiriahnya. Jika tidak ditemukan penjelasannya melalui ayat muh}kam maka ia 

harus tetap diimani dan pengetahuan tentang makna-maknanya dikembalikan 

kepada Allah swt. Adapun ayat-ayat mutasya>bih jenis kedua pengetahuan 

tentang makna ayat-ayat tersebut dikembalikan kepada Allah swt. karena terkait 

dengan berita hari akhir. 

4. Kedaan manusia ketika berinteraksi dengan al-Qur’an terbagi menjadi dua. 

Kelompok pertama yaitu kelompok yang anti kebenaran mereka menjadikan 

ayat-ayat mutasya>bih untuk menyesatkan manusia atau disebut dengan zaig al-

qalb. Kelompok kedua yaitu al-ra >sikhu>na fi> al-‘ilm, mereka adalah orang-orang 

yang mengerti masalah agama, mempunyai pemikiran tajam yang tidak disertai 

dengan prasangka buruk, dan tidak meperjual belikan agama dengan nilai yang 
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rendah. Mereka mengimani ayat-ayat mutasya>bih dan berusaha memahaminya 

sesuai dengan penjelasan ayat-ayat muh}kam. 

c. M. Quraish Shihab 

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 

Februari 1944. Ia dikenal sebagai ulama yang pakar dalam bidang tafsir. Quraish 

Shihab menyelesaikan studi Strata dua (S2) dalam  bidang tafsir di Universitas al-

Azhar Kairo pada tahun 1969.184 Ia merupakan cendekiawan yang sangat produktif, 

salah satu karya besarnya yaitu Tafsir al-Misbah. Tafsir al-Misbah yang berjumlah 

15 jilid ini pertama kali dicetak pada tahun 2000, metode yang digunakan dalam 

tafsir ini yaitu metode tahlili dengan corak tafsir bi al-ma’s\u>r.185 

1. QS A<li ‘Imra>n/3: 7 

فأََمَّا الَّذِينَ فيِ هُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آياَتٌ محُْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأخَُرُ مُتَشَاِ�اَتٌ 

نَةِ وَابتِْغَاءَ تأَْوِيلِهِ وَمَا يَـعْلَمُ تأَْوِي لَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ قُـلُوِ�ِمْ زَيْغٌ فَـيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغَاءَ الْفِتـْ

  )٧. (ذَّكَّرُ إِلاَّ أوُلوُ الأْلَْبَابِ يَـقُولُونَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَِّـنَا وَمَا يَ 
Terjemahnya: 

Dialah yang menurunkan al-Kitab (al-Qur’an) kepada kamu. Di antara isinya 
ada ayat-ayat yang muh}kama>t, itulah pokok-pokok isi al-Qur’an dan yang lain 
(ayat-ayat) mutasya>biha >t. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong 
kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang 
mutasya>biha >t daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari 
takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan 
orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: “Kami beriman kepada ayat-
ayat yang mutasya>biha >t, semuanya itu dari sisi Tuhan kami”. Dan tidak dapat 
mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.186 

                                                           

184 M. Quraish Shihab, Secercah Cahaya Ilahi (Bandung: Penerbit Mizan 2007), h. 5. 

185 Suhari, Nilai-nilai Pendidikan Ibadah Shalat dalam Tafsir al-Misbah (Jakarta: Sedaun 
Publishing, 2011), h. 47. 

186Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 50. 
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Ayat ini dimulai dengan kalimat ( َهُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ عَلَيْك), menggunakan anzala, 

bukan ( لَ زَّ ن ـَ ) nazzala sebagaimana ayat sebelumnya. Menurut paham yang 

membedakan makna kata anzala dan nazzala, maka ayat ini mengisyaratkan 

turunnya al-Qur’an sekaligus, yaitu dari lauh } al-Mah}fuz } ke langit dunia.  

Al-Qur’an yang diturunkan Allah kepada Muhammad saw. terdiri dari dua 

kelompok, pertama ayat-ayat muh}kama>t, yakni yang kandungan ayatnya sangat 

jelas, sehingga hampir-hampir tidak butuh lagi tambahan penjelas untuknya. Ada 

juga yang memahami ayat-ayat muh}kama>t sebagai ayat-ayat yang mengandung 

perintah melaksanakan sesuatu atau larangan melakukannya, ayat-ayat seperti ini 

tentunya harus jelas, karena tanpa kejelasan ia tidak dapat di kerjakan.187 

Ayat-ayat muh}kama >t, adalah ( ابِ أمُُّ الْكِتَ  ) umm al-kita>b atau induk kiatab suci 

ini. Kata ( ُُّأم) umm terambil dari akar kata yang bermakna dituju atau menjadi arah. 

Ibu dinamai umm karena ibu adalah arah yang dituju oleh anak. Ayat-ayat al-Qur’an 

yang termasuk umm al-kita>b atau muh}kama>t adalah ayat-ayat yang kepadnya 

merujuk segala ketetapan serta menjadi penjelas terhadap kelompok ayat-ayat kedua 

yang bersifat muatasya>biha >t, yakni yang samar artinya, sehingga memerlukan 

keterangan dan penjelasan tambahan.188 

Kata ( ِْمُتَشَابه) mutasya>bih terambil dari kata yang bermakna serupa. Bila ada 

sesuatu yang serupa dengan yang lain, maka ia disebut dengan mutasya>bih. Kata ini 

dalam penggunaannya seringkali menunjuk kepada keserupaan dua hal atau lebih, 

yang menimbulkan kesamaran dalam membedakan ciri masing-masing. 

                                                           

187M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, juz 2, h. 12. 

188 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, juz 2, h. 12. 
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Ayat-ayat al-Qur’an seluruhnya bersifat mutasya>bih, ini ditunjukkkan oleh 

firman-Nya dalam QS al-Zumar/39:23: 

  ۲۳. اللَّهُ نَـزَّلَ أَحْسَنَ الحَْدِيثِ كِتَاباً مُتَشَاِ�اً مَثاَنيَِ 
Terjemahnya: 

Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik (yaitu) al-Qur’an yang serupa 
(mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang.189 

Mutasya>bih pada ayat ini berarti serupa satu dengan lainnya dari sisi 

keindahan bahasa dan kebenaran yang dikandungnya. Sedang kata mutasya>bih dalam 

ayat yang ditafsirkan ini adalah ayat-ayat yang mengandung kesamaran dalam 

maknanya. Menurut ulama, kesamaran tersebut muncul karena beberpa hal berikut: 

a. Salah satu kata yang digunakan pada suatu ayat tidak popular dikalangan 

pendengarnya. Misalnya kata ( ابَا�) abban dalam QS ‘Abasa/80:31, tidak diketahui 

oleh ‘Umar bin Khat }t }a>b, sehingga pada mulanya ayat tersebut mutasya>bih dalam 

pendengaran ‘Umar bin Khat }t }a>b. 

b. Kata yang digunakan mempunyai arti yang bermacam-macam, seperti kata (قُـرُوء) 

quru>’ yang dapat berate suci dan dapat juga berarti haid. 

c. Makna yang dikandungnya tidak jelas, seperti ayat-ayat yang berbicara tentang 

persoalan metafisika, nama dan sifat-sifat Allah, dan lain-lain.  

Sebagian ulama juga membedakan ayat-ayat mutasya>bih dalam tiga 

kelompok: 

a. Ayat-ayat yang kandungannya mustahil untuk diketahui oleh manusia, seperti 

ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, waktu kedatangan hari kiamat, 

dan semacamnya. 

                                                           
189

 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 461 
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b. Ayat-ayat yang dapat diketahui melalui penelitian yang seksama, seperti ayat-

ayat yang kandungannya bersifat umum, atau yang kesamarannya lahir dari 

redaksi dan susunan kata-katanya yang singkat. 

c. Ayat-ayat yang hanya diketahui oleh para ulama yang sangat mantap 

pengetahuannya dengan melakukan penyucian jiwa. Ayat-ayat semacam ini 

tidak dapat terungkap maknanya hanya dengan menggunakan nalar semata.190 

Melalui penjelasan ayat-ayat mutasya>bih tersebut, maka menurut Quraish 

Shihab ada tiga tujuan Allah menurunkan ayat mutasya>bih: 

a. Bertujuan untuk mengantar setiap muslim agar berhati-hati dalam menafsirkan 

ayat-ayat al-Quran , sebab Allah swt. tidak menentukan yang mana ayat 

mutasya>bih dan yang mana ayat muh}kam. 

b. Bertujuan untuk menyadarkan manusia tentang keterbatasan ilmu mereka, di 

samping juga menjadi semacam ujian tentang kepercayaan manusia terhadap 

informasi Allah swt. 

c. Bertujuan untuk mendorong manusia agar lebih giat melakukan pembahasan dan 

penelitian, sekaligus untuk menunjukkan peringkat pengetahuan dan kedudukan 

ilmiah seseorang.191 

Firman Allah ( عُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ فأََمَّا الَّذِينَ فيِ قُـلُوِ�ِمْ زَيْغٌ فَـيَتَّبِ  ), artinya mereka 

berpegang teguh kepada ayat-ayat mutasya>bih dan tidak menjadikan ayat-ayat 

muh}kam sebagai rujukan dalam memahami dan menetapkan artinya. Orang-orang 

yang dibicarakan oleh ayat ini dilukiskan sebagai golongan yang di dalam hatinya 

terdapat kecenderungan terhadap kesesatan. Kata ( ْفيِ قُـلُوِ�ِم) fi > qulu >bihim 

                                                           

190 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, juz 2, h. 14 

191 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, juz 2, h. 14. 
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menunjukkan sulitnya menghilangkan kecenderungan tersebut, sebab mengubah 

sesuatu yang terdapat dalam pikiran lebih mudah daripada mengubah sesuatu yang 

ada dalam hati. 

Kata ( َفَـيَتَّبِعُون) fa yattabi‘u>na yang berarti maka mereka mengikuti dengan 

sunguh-sungguh. Kata tersebut bukan hanya berarti mengikuti, tetapi mengikuti 

dengan cara bersungguh-sungguh dan disertai dengan upaya yang keras. Seandainya 

ayat ini menggunakan kata ( عُونب ـَيَـتْ  ) yatba’u>n, maka menerjemahkannya dengan 

mengkuti sudah tepat, tetapi ayat tersebut tidak menggunakan kata demikian. 

Penggunaan kata ( َفَـيَتَّبِعُون) fa yattabi‘u>na mengisyaratkan bahwa orang yang dalam 

hatinya timbul kecenderungan untuk mengikuti tanpa ada kesungguhan, maka ia 

terbebaskan dari celaan ayat ini.192 

Kalimat selanjutnya ( نَةِ وَابتِْغَاءَ تأَْوِيلِهِ ابتِْغَاءَ الْ  فِتـْ ) ibtiga >’ al-fitnah wa ibtiga>’ 

ta’wi >lih menjelaskan tujuan mereka, yaitu untuk menimbulkan fitnah dan mencari-

cari dengan sungguh-sungguh takwilnya yang sejalan dengan kesesatan mereka. Kata 

نَةِ )  al-fitnah yang dimaksud adalah menimbulkan kekacauan dan kerancuan (الْفِتـْ

berpikir serta keraguan di kalangan orang-orang yang beriman. Kata ( ِتأَْوِيل) ta’wi>l 

dapat berarti penjelasan, substansi, atau tibanya masa sesuatu. 

Al-Qur’an menjelaskan tentang keniscayaan hari akhir, dan bahwa kiamat 

suatu ketika pasti datang, namun tidak ada yang mengetahui kapan tibanya. Mereka 

yang mencari-cari takwilnya adalah mereka yang membicarakan kapan, pada tahun 

dan bulan apa, atau hari apa kiamat datang. Pemahaman semacam ini adalah takwil 

yang terlarang. Kata ( َابتِْغَاء) ibtiga>’ yang berarti mencari-cari mengisyaratkan bahwa 

                                                           

192 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, juz 2, h. 15. 
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mereka hanyalah mencari-cari, dan bahwa itu mereka lakukan bukan atas dasar 

pengetahuan dan kemampuan. Sikap mereka tersebut sangat bertentangan dengan 

sikap yang ditunjukkan oleh ( ِالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْم) al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm yaitu orang-

orang yang pengetahuannya dalam dan mantap keimanannya, mereka mengatakan 

bahwasanya mereka beriman kepada keduanya, yaitu ayat-ayat yang muh}kam dan 

mutasya>bih, sebab keduanya berasal dari sisi Allah swt.193 

Kata ( َالرَّاسِخُون) berasal dari kata ( خَ سَ رَ  ) rasakha, yang pada mulanya 

digunakan untuk memberikan sebuah gambaran tentang turunnya sesuatu yang 

disertai dengan seluruh berat dan kekuatannya pada suatu tempat yang lunak. 

Bayangkanlah bila sebuah besi yang berat ditempatkan pada suatu di atas tanah yang 

lunak. Maka secara pasti ia akan masuk ke kedalaman, sehingga keberadaannya di 

tanah lunak tersebut menjadikannya mantap dan tidak mudah goyah, bahkan bisa jadi 

sebagian dari besi tersebut tidak lagi tampak di permukaan. Kemantapan ilmu 

mengisyaratkan keimanan dan rasa takut mereka kepada Allah, karena Allah 

berfirman dalam QS Fathir/35: 28. 

اَ يخَْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ    )۲٨. (إِنمَّ
Terjemahnya: 

Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang 
berpengetahuan.194 

Ulama menyebutkan ada empat sifat yang harus disandang oleh mereka, yaitu 

takwa antara dirinya dengan Allah swt., kerendahan hati antara dirinya dengan 

manusia, zuhud yang berarti mendekatkan diri kepada Allah dan meninggalkan 

                                                           

193 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, juz 2, h. 16. 

194 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 435. 
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kenikmatan duniawi padahal ia mampu memilikinya, dan mujahadah yang berarti 

kesungguhan mengolah jiwa dalam menghadapi nafsunya.195 

Penjelasan selanjutnya yaitu kalimat ( ِوَمَا يذََّكَّرُ إِلاَّ أوُلُو الأْلَْبَاب) wa ma> 

yaz\z \akkaru illa> ulul al-ba>b, ( ِالأْلَْبَاب) al-alba>b adalah bentuk jamak dari ( بّ لُ  ) lubb, 

yang berarti saripati sesuatu. Ulul al-ba>b adalah orang yang memiliki akal yang 

murni, yang tidak diselubungi oleh kabut ide yang dapat melahirkan kerancuan 

dalam berpikir. Jika seseorang memperturutkan akalnya semata-mata, apalagi 

akalnya dipenuhi oleh kabut ide, maka tidak mustahil ia tergelincir.196 Oleh karena 

itu, lanjutan ayat ini mengajarkan doa orang-orang yang mendalam pengetahuannya 

dan mantap imannya, sebagaimana yang tergambar pada QS A <li ‘Imra>n/3:8-9: 

ربََّـنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ  .ةً إِنَّكَ أنَْتَ الْوَهَّابُ ربََّـنَا لاَ تزُغِْ قُـلُوبَـنَا بَـعْدَ إِذْ هَدَيْـتـَنَا وَهَبْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ رَحمَْ 

  ٩- ٨. ليِـَوْمٍ لاَ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يخُْلِفُ الْمِيعَادَ 
Terjemahnya: 

(Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami 
condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan 
karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya 
Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)”. “Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau 
mengumpulkan manusia untuk (menerima pembalasan pada) hari yang tak ada 
keraguan padanya”. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.197 

Doa orang-orang beriman dalam ayat-ayat ini serta ayat-ayat lain, tidak 

menggunakan kata ya>’ (wahai) yang merupakan kata seru untuk memanggil yang 

jauh, untuk mengisyaratkan kedekatan mereka kepada Allah swt., atau kedekatan 

Allah kepada makhluk-Nya. Doa ini menunjukkan kesadaran mereka bahwa Allah 

telah menganugerahi mereka petunjuk, tetapi mereka khawatir jangan sampai hati 

                                                           

195 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, juz 2, h. 17. 

196 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, juz 2, h. 17. 

197 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 50. 
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mereka condong kepada kesesatan akibat kerancuan pemahaman atau godaan apa 

saja. Oleh karena itu mereka memanjatkan doa tersebut dengan harapan Allah 

memantapkan hati mereka dalam keimanan dan memberikan mereka kenikmatan 

yang telah Allah janjikan kepada mereka di akhirat kelak.198 

2. QS al-Nisa >’/4:162  

هُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُـؤْمِنُونَ بمِاَ أنُْزلَِ إلِيَْكَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِكَ  وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ  لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ مِنـْ

  ۱٦۲. اكَ سَنُـؤْتيِهِمْ أَجْراً عَظِيمً الْمُؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ أوُلئَِ وَالْمُؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَ 
Terjemahnya: 

Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang 
mukmin, mereka beriman kepada (al-Qur’an) yang telah diturunkan kepadamu 
(Muhammad), dan kepada (kitab-kitab) yang telah diturunkan sebelummu dan 
begitu pula mereka yang melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan beriman 
kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan Kami berikan 
kepada mereka pahala yang besar.199 

Kalimat ( ِالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْم) al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm yang dimaksud ayat ini ialah 

kelompok ahl al-kita>b, khususnya orang-orang Yahudi yang beriman dengan tulus 

kepada Nabi Muhammad saw. Redaksi kata yang bersifat umum ini menjadikan 

Sayyid Qut }ub memasukkan ke dalam kandungan maknanya siapa pun dari kalangan 

mereka, baik dahulu atau dewasa ini yang mendapat petunjuk sehingga memeluk 

Islam dengan tulus berkat kedalaman ilmu atau keimanan yang mantap. 

Kalimat ( َالْمُقِيمِينَ الصَّلاَة) al-muqi>mi>n al-s }ala >h, jika diperhatikan kata al-

muqi>mi>n seharusnya dibaca ( نَ و الْمُقِيمُ  ) al-muqi>mu>n karena kalimat sebelum dan 

sesudahnya bersifat marfu >’ (dibaca u>) yakni al-ra >sikhu>n, al-mu’minu >n, dan al-

mu’tu>n. Perubahan redaksi yang terjadi pada kata al-muqi>mi>n merupakan hal lumrah, 

redaksi semacam ini digunakan oleh pembicara untuk menampakkan pujian dan 

                                                           

198 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, juz 2, h. 19. 

199Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 103 
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perhatian kepada satu hal dari sekian banyak hal yang diucapkannya. Kalimat 

al-muqi>mi>n al-s}ala (الْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ ) >h menunjukkan bahwa dari sekian banyak sifat 

dan keistimewaan orang-orang yang disebutkan pada ayat ini, Allah menggaris 

bawahi dan memuji secara khusus orang-orang yang melaksanakan salat secara 

sempurna dan khusyuk, dengan cara memenuhi semua rukun, syarat, dan 

sunnahnya.200 

Ayat ini kemudian menyebutkan kata iman dalam berbagai derivasinya 

sebanyak tiga kali untuk menunjukkan betapa mantap keimanan yang menghiasi jiwa 

mereka yang disebutkan oleh ayat ini. Para ulama kemudian berbeda pendapat 

tentang kata ( لْمُؤْمِنُونَ ا ) al-mu’minu >n yang disebut oleh ayat ini sebanyak dua kali. 

Kata al-mu’minu >n yang pertama ada yang memahaminya sebagai orang-orang 

mukmin dari kalangan ahl al-kita>b, ada juga yang memahami bahwa kata al-

mu’minu >n yang pertama adalah mereka dari kalangan ahl al-kita >b yang 

kedudukannya belum mencapai tingkat al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm. Selain kedua 

pendapat tersebut, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa al-mu’minu >n yang 

pertama adalah kelompok Muhajirin dan Anshar. 

Selanjutnya ayat ini mensifati mereka sebagai orang-orang yang 

mempercayai kitab-kitab suci yang diturunkan Allah kepada para Nabi, dan bahwa 

mereka melaksanakan syariat dan hukum-hukum Allah dengan menunjuk dua hal 

pokok yang mewakili pelaksanaan keseluruhan syariat-Nya yaitu pelaksanaan salat 

dan penunaian zakat, dan sifat terakhir dari mereka adalah percaya pada sang 

                                                           

200 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, juz 2, h. 657. 
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Pencipta yaitu Allah dan kebangkitan pada hari kemudian. Mereka inilah yang pada 

akhir ayat dijanjikan akan memperoleh pahala yang besar.201 

Berdasarkan penafsiran Quraish Shihab di atas maka bisa disimpulkan 

beberapa hal berikut: 

1. Ayat-ayat al-Qur’an terbagi menjadi dua yaitu muh}kam dan mutasya>bih. Ayat-

ayat muh}kam ialah ayat-ayat yang kepadanya merujuk segala ketetapan serta 

menjadi penjelas bagi ayat-ayat mutasya>bih.  Ayat-ayat mutasya>bih ialah ayat-

ayat yang mengandung kesamaran dalam maknanya. 

2. Ayat mutasya>bih terbagi menjadi tiga. Pertama, ayat-ayat yang kandungannya 

mustahil diketahui manusia, seperti ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat 

Allah dan waktu kedatangan hari akhir. Kedua, ayat-ayat yang dapat diketahui 

oleh manusia melalui penelitian yang seksama, seperti ayat-ayat yang 

kandungannya bersifat umum. Ketiga, Ayat-ayat yang hanya diketahui oleh para 

ulama yang sangat mantap pengetahuannya dengan melakukan penyucian jiwa. 

3. Keadaan manusia saat berinteraksi dengan al-Qur’an terbagi menjadi dua 

kelompok, yaitu kelompok yang hatinya terdapat kecenderungan terhadap 

kesesatan dan kelompok yang pengetahuannya dalam dan imannya mantap. 

4. Kelompok pertama disebut dengan allaz \i >na fi> qulu >bihm zayg, mereka yang 

hanya berpegang kepada ayat-ayat mutasya>bih dengan tujuan untuk 

menimbulkan fitnah di kalangan orang beriman. 

5. Kelompok kedua yaitu al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm yang berasal dari kalangan orang-

orang beriman dan ahl al-kitab. Mereka mengimani ayat-ayat muh}kam dan 

                                                           

201 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, juz 2, h. 659. 
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mutasya>bih, mereka juga mampu mengetahui takwil dengan melakukan 

penyucian jiwa. 

6. Al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm mempunyai tiga karakter  utama, yaitu mempercayai 

kitab-kitab yang diturunkan Allah swt. kepada para Nabi, melaksanakan syariat 

dan hukum-hukum Allah  yang ditunjukkan dengan pelaksanaan salat dan 

penunaian zakat, dan beriman kepada Allah dan hari akhir. 

C. Otoritas al-Rasikhu>na fi > al-‘ilm  

Pembahasan tentang otoritas al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm terhadap ta’wi >l berawal 

dari penafsiran tentang huruf (و) wau pada kalimat  ِوَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْم  yang ada pada 

QS A <li-‘Imra>n/3:7:  

محُْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأخَُرُ مُتَشَاِ�اَتٌ فأََمَّا الَّذِينَ فيِ هُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آياَتٌ 

نَةِ وَابتِْغَاءَ تأَْوِيلِهِ وَمَا يَـعْلَمُ تأَْوِي  لَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ قُـلُوِ�ِمْ زَيْغٌ فَـيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغَاءَ الْفِتـْ

  )٧. (يَـقُولُونَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَِّـنَا وَمَا يذََّكَّرُ إِلاَّ أوُلوُ الأْلَْبَابِ 
Terjemahnya: 

Dialah yang menurunkan al-Kitab (al-Qur’an) kepada kamu. Di antara isinya 
ada ayat-ayat yang muh}kama>t, itulah pokok-pokok isi al-Qur’an dan yang lain 
(ayat-ayat) mutasya>biha >t. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong 
kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang 
mutasya>biha >t daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari 
takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan 
orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: “Kami beriman kepada ayat-
ayat yang mutasya>biha >t, semuanya itu dari sisi Tuhan kami”. Dan tidak dapat 
mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.202 

Penafsiran ulama terhadap huruf wau (و) pada kalimat  ِوَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْم  

menimbulkan perbedaan pendapat, apakah huruf wau (و)  pada kalimat ini berupa 

wau ‘at}af  (huruf sambung) atau wau isti’na>f (huruf yang digunakan untuk 

                                                           

202Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 50. 
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mengawali sebuah kalimat).203 Setidaknya ditemukan dua pendapat terkait hal 

tersebut: 

a. Pertama, pendapat yang dianut oleh kebanyakan ulama kalangan salaf seperti 

Amr bin Syu’aib, Ibnu Mas’u>d, Sulaiman bin Yassar, Ma>lik bin A<nas, serta 

ulama lainnya berpendapat bahwasanya wau (و) pada kalimat tersebut adalah 

wau isti’na>f sehingga selain Allah swt. tidak ada yang mengetahui ta’wi >l dan 

diriwayatkan dari beberapa hadis bahwasanya kita diperintahkan untuk 

mengimani ayat-ayat yang mutasya>biha>t dan bagi yang mendalaminya 

merupakan hal yang tercela.204 Salah satu di antara hadis-hadis tersebut adalah: 

ثَـنَا أبَوُ همََّامٍ، قاَلَ : أَخْبـَرَناَ أبَوُ يَـعْلَى، قاَلَ  ثَـنَا ابْنُ وَهْبٍ، قاَلَ : حَدَّ وَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ : حَدَّ أَخْبـَرَناَ حَيـْ

ولِ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبيِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ، عَنْ أبَيِهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُ 

انَ الْكِتَابُ الأَْوَّلُ يَـنْزلُِ مِنْ باَبٍ وَاحِدٍ، وَعَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، كَ «: اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ 

عَةِ أَحْرُفٍ  عَةِ أبَْـوَابٍ، عَلَى سَبـْ زاَجِرٌ، وَآمِرٌ، وَحَلاَلٌ، وَحَراَمٌ، وَمحُْكَمٌ، وَمُتَشَابهٌِ، : وَنَـزَلَ الْقُرْآنُ مِنْ سَبـْ

رِّمُوا حَراَمَهُ، وَافـْعَلُوا مَا أمُِرْتمُْ بهِِ، وَانْـتـَهُوا عَمَّا ُ�يِتُمْ عَنْهُ، وَاعْتَبرِوُا بأَِمْثاَلهِِ، وَأمَْثاَلٌ، فأََحِلُّوا حَلاَلَهُ، وَحَ 

  205 )أبَوُ يَـعْلَىرواه ( آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَِّـنَا: وَاعْمَلُوا بمِحُْكَمِهِ، وَآمِنُوا بمِتَُشَاِ�ِهِ، وَقُولُوا

Artinya: 

Dari Ibnu Mas’u>d dari Rasulullah saw.: “al-Qur’an  pada masa awal 
penurunanya diturunkan melalui satu ketegori dengan menggunakan  huruf 
yang satu, dan kemudian al-Qur’an diturunkan melalui tujuh kategori 
dengan tujuh huruf: larangan, perintah, halal, haram, muhkam, 
mutasya>bih, dan amts \a>l (perumpamaan). Maka halalkanlah apa yang 
dihalalkannya, haramkanlah apa yang diharamkannnya, kerjakanlah apa 
yang diperintahkannya, hindarilah apa yang dilarangnya, renungkanlah 
perumpamaan-perumpamaannya, beramallah dengan yang muh}kam, dan 

                                                           

203Kamal al-Haidari, Us}u >l al-Tafsi>r wa al-Ta’wi>l: Muqa >ranah Manhajiyyah baina Ara >’ al-
T{aba >t}aba>‘i wa Abra>z al-Mufassiri>n, juz 2 (Iran: Da >r Fara >qid li al-T {aba’ah wa al-Nasyr, 2006), h. 71. 

204S{ala >h} al-Di >n Arqahdan, Mukhtas }ar al-Itqa >n fi > ‘Ulu >m al-Qur’a >n li al-Suyu >t}i (Beirut: Dar al-
Nafais, 1987), h. 116. 

205Muh }ammad bin H {ibba >n, Sah }i>h } Ibnu H{ibba >n, juz 3, h. 20. 
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berimanlah terhadap yang mutasya >bih, dan mereka berkata: kami beriman 
kepadanya (mutasya>bih), semuanya itu berasal dari sisi Tuhan kami.” (HR. 
Abu> Ya’la) 

Fakhr al-Di>n al-Ra>zi dalam tafsirnya, ia mengatakan bahwasanya ulama berbeda 

dalam menafsirkan huruf wau ( و(  tersebut, ada yang berpendapat  bahwa huruf 

wau tersebut adalah huruf ibtida>’, sehingga pendapat ini mengatakan bahwa 

tidak ada yang mengetahui makna ayat-ayat yang mutasya >biha>t  kecuali Allah 

swt. Di antara yang memilih pendapat ini ialah Ibnu ‘Abba>s, ‘Aisyah, Ma>lik bin 

Anas, al-Kisa>i, al-Farra>’, dan sebagian dari kelompok mu’tazilah seperti Abi 

‘Ali al-Jabai.206 

b. Kedua, pendapat yang dianut oleh sebagian ulama salaf  seperti ‘Abdullah bin 

‘Abba>s, Muja >hid, Rabi >‘ bin Sulaima>n, Qa>sim bin Muh }ammad, Abu Muhammad 

‘Abd al-Haqq atau dikenal dengan Ibn ‘At}iyyah, Sya>fi>’iyyah, dan kebayakan 

ulama khalaf seperti Syekh Ah}mad al-Qurt}u>bi, dan Syekh Wahbah al-Zuhaili.207 

Pendapat ini mengatakan bahwa maksud dari al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm adalah 

mereka yang kokoh dalam ilmu, mengerti ilmu agama serta meyakininya. 

Menurut mereka huruf wau (و) yang ada dalam kalimat tersebut adalah huruf 

‘at}af yang masih bersambung pada kalimat sebelumnya yaitu Allah, sehingga 

selain Allah swt. al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm juga mengetahui makna dari ayat-ayat 

yang mutasya>bih, sebab dalam surah A<li-‘Imra>n/3:7 Allah swt. hanya mencela 

mereka yang mencari ta’wi >l dengan tujuan untuk menimbulkan fitnah dan 

kesesatan karena bertentangan dengan ayat-ayat yang muh}kama>t. Adapun 

                                                           

206Fakhr al-di>n al-Ra>zi, al-Tafsi>r al-Kabi>r au Mafa >tih al-Gaib, juz 4 (Qa>hirah: al-Maktabah 
al-Taufiqiyyah, 2003), h.170. 

207Kamal al-H }aidari, Us}u >l al-Tafsi>r wa al-Ta’wi>l, juz 2, h. 72. 
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mereka yang tergolong al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm tidak demikian, karena mereka 

adalah orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat dan tidak meragukan al-

Qur’an, sehingga mereka memahami ayat-ayat yang mutasya>biha>t sesuai dengan 

apa yang disepakati pada ayat-ayat yang muh}kama>t.208 

Oleh karena itu, huruf wau (و) pada kalimat ( َوَالرَّاسِخُون) ‘at }af pada kalimat 

Allah.‘At}af seperti ini juga terdapat pada firman Allah QS A<li-‘Imra>n/3:18: 

ئِكَةُ وَأوُْلُواْ ٱلعِلمِ قاَ �ٓلاَ  ۥشَهِدَٱللَّهُ أنََّهُ  لَٰ
َ
 )١٨ . (إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلعَزيِزٱُلحَكِيمُ  �ٓ لاَ  ۚ�ا بٱِلقِسطِ �ۢئِمَ �ٓإلَِٰهَ إِلاَّ هُوَ وَٱلم

Terjemahnya:  
Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang 
berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-
orang yang berilmu (juga menyatakan demikian). Tidak ada Tuhan 
melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.209 

Huruf wau pada kalimat ئِكَةُ وَأوُْلُواْ ٱلعِلم لَٰ
َ
ِوَٱلم  merupakan huruf ‘at}af yang 

disandarkan kepada Allah swt. Penyandaran tersebut bermakna bahwasanya para 

malaikat dan orang yang berilmu ikut serta bersama Allah swt. dalam persaksian 

tentang keesaan-Nya. Diikut sertakannya malaikat dan orang yang berilmu 

dalam persaksian tersebut merupakan bentuk keagungan dan pujian yang Allah 

berikan kepada mereka.210 

Perdebatan mengenai otoritas al-ra>sikhu>na fi> al-‘ilm terhadap ta’wi >l tidak 

berhenti pada penafsiran tentang huruf (و) wau pada kalimat  ِوَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْم. 

Perdebatan kemudian berlanjut dikalangan ulama yang menerima adanya ta’wi >l dan 

                                                           

208Wahbah al-Zuhaili, al-Tafsi >r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj, juz 2, 
h. 167. 

209Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 52. 

210 Abu al-Fida >’ bin Kas\i>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘az}i>m, Juz 2 (Riyad: Da>r T{ayyibah, 1999), h. 
24 
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berpendapat bahwa yang mengetahui ta’wi >l ayat-ayat yang mutasya>bih adalah Allah 

swt. dan al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm. Mereka berbeda pendapat tentang siapakah yang 

sesungguhnya dimaksud Allah swt. sebagai al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, mereka menyatakan bahwa 

huruf )و(  wau pada kalimat ( ِوَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْم ) wa al-ra>sikhu>na fi> al-‘ilm adalah wau 

‘athaf (kata sambung) bukan wau isti’naf (huruf yang digunakan untuk mengawali 

kalimat baru). Karenanya, mereka berpendapat bahwa al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm yang 

paling utama dan berhak melakukan ta’wi >l adalah Rasulullah saw. kemudian orang-

orang yang alim di antara para sahabatnya, kemudian para ahli tafsir di kalangan 

ummatnya. Di antara sahabat Rasulullah yang tergolong al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm 

adalah Ibnu ‘Abba>s, hal tersebut terbukti dari doa Rasulullah saw.  kepadanya:211  

و سلم كنت في بيت ميمونة بنت الحارث فوضعت لرسول االله صلى االله عليه : عن ابن عباس قال 

اللهم فقهه في :  فقال صلى االله عليه و سلم عبد االله: ؟ قالت ميمونة  من وضع هذا: طهورا فقال 

  212)رواه ابن حبان. (وعلمه التأويلالدين 

Artinya: 
Dari Ibnu ‘Abba>s, beliau berkata: Aku pernah berada di rumah Maimunah binti 
Al-H{a>ris \, maka aku ambilkan untuk Rasulullah saw. air untuk bersuci, beliau 
pun bertanya: Siapakah yang mengambilkan ini? Maimunah menjawab: 
‘Abdullah, beliau berdoa: ya Allah, faqihkanlah ia dalam agama dan ajarkanlah 
ilmu ta’wil kepadanya. 

Selain itu, dalam sebuah riwayat Rasulullah saw. juga telah menyebutkan 

beberapa kriteria orang-orang yang tergolong al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm sebagai berikut: 

                                                           
211

Badruddin Muh }ammad bin Abdullah al-Zarka>syi, al-Burha>n fi> ‘Ulu >m al-Qur’a >n, juz 2 
(Qa >hirah: Maktabah Da >r Al-Tura >s\, 1984), h. 72-73. 

212
Ibnu H {ibba>n, S{ah}ih} Ibn H{ibba>n , juz 15 (Beirut: Muassasah al-risa>lah, 1993), h. 531. 
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ثَـنَا ثَـنَا إِسمْاَعِيلُ بن عِيسَى الْعَطَّارُ، حَدَّ ثَـنَا الْفَضْلُ بن الْعَبَّاسِ الْقِرْطِمِيُّ الْبـَغْدَادِيُّ، حَدَّ عَمْرُو بن عَبْدِ  حَدَّ

رْدَاءِ، وأَ  ثَنيِ أبَوُ الدَّ ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بن يزَيِدَ بن آدَمَ، حَدَّ بوُ أمَُامَةَ، ووَاثلَِةُ بن الأَسْقَعِ، وأنََسُ بن الجْبََّارِ، حَدَّ

هُوَ مَنْ بَـرَّتْ يمَيِنُهُ، :"سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنِ الرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ؟ قاَلَ : مَالِكٍ، قاَلُوا

  213 )رواه الطبراني(".رَّاسِخُ وَصَدَقَ لِسَانهُُ، وَعَفَّ بَطْنَهُ وَفَـرْجَهُ، فَذَاكَ ال
Artinya: 

Dari Anas bin Malik, mereka berkata: Rasulullah saw. pernah ditanya tentang 
al-rasikhin fi al-‘ilm, Rasulullah menjawab: orang yang benar sumpahnya, 
jujur ungkapannya, teguh pendiriannya, dan yang memelihara perut dan 
kehormatannya. Yang demikian itulah yang termasuk al-rasikhûna fi al-‘ilm. 

Bersandar pada riwayat di atas, maka dapat dipahami bahwa al-ra>sikhu>na fi > 

al-‘ilm menurut Rasulullah saw. adalah orang yang menepati janji, berbicara jujur, 

berpendirian teguh, menjaga dirinya dari makanan yang diharamkan, dan mampu 

mengendalikan nafsu biologisnya. Meski Rasulullah saw. telah mengungkapkan 

kriteria-kriteria di atas, akan tetapi dalam hadits tersebut tidak menunjuk kepada 

orang tertentu. Maka dari itu, wajar saja jika masing-masing kelompok mengklaim 

diri sebagai pihak yang dimaksud dari riwayat di atas dan berhak untuk melakukan 

ta’wi >l terhadap al-Qur’an. 

Dalam konteks di atas, kalangan sufi menganggap bahwa orang yang berhak 

melakukan ta’wi >l hanyalah orang yang telah terbuka hijab melalui pengetahuan yang 

dianugerahkan oleh Allah swt. ke dalam hati mereka. Karenanya, menurut mereka 

kaum sufi-lah yang berhak menakwilkan al-Qur’an.  

Sementara itu,  Abu> al-Wali>d Muh }ammad Ibn Ah}mad Ibn Rusyd dalam al-

fas }l wa al-maqa>l berpendapat bahwasanya para filosof-lah yang berhak dalam 

melakukan ta’wi >l, karena mereka tergolong sebagai ahl al-burha>n dan ahl al-qiya>s 

                                                           

213Al-T {abra >ni, al-Mu’jam al-Kabi>r li al-T{abra >ni, juz 8 (Qa>hirah: Maktabah Ibn Taimiyah, 
t.th.), h. 177. Hadis ini juga disumberkan dari sahabat Abu> Darda dan Abu> Umamaha>l. Lihat Abu> 
Ja’fa >r al-T {aba >ri, Jami’ al-Baya >n fi > Ta’wil al-Qur’a>n, juz 3 (Qa>hirah: Da >r al-Sala >m, 2007), h. 1692. 
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yang dimaksud Allah sebagai al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm. Menurutnya zahir-nya al-

Qur’an sudah jelas dengan makna-makna yang dikandungnya, sedangkan batin-nya 

al-Qur’an tidak akan jelas kecuali bagi mereka para  ahl al-burha>n. Seorang filosof 

menurutnya wajib melakukan ta’wi >l, jika mereka tidak melakukan ta’wi >l terhadap 

persoalan-persoalan yang mengharuskan adanya ta’wi >l, maka mereka dinilai kafir. 

Sedangkan bagi mereka yang tidak tergolong ahl al-burha >n yaitu orang-orang awam 

melakukan ta’wi >l dan mengalihkan ayat dari makna zahir-nya dinilai kafir dan 

sesat.214 

Berbeda dengan dua pendapat di atas, Sebagian besar mufassir dari kalangan 

Syiah berpendapat bahwasanya pengetahuan tentang makna dari ayat-ayat al-Qur’an 

baik ta’wi>l maupun tanzi >l semuanya telah diajarkan Allah kepada Rasulullah saw. 

Pendapat tersebut sebagian besar disandarkan pada hadis-hadis yang mereka kutip 

dari kitab Us}u>l al-Ka>fi  karangan al-Syaikh Kulaini>, di antaranya adalah: 

هيم بن إسحاق، عن عبد االله بن حماد، عن بريد بن عن علي بن محمد، عن عبد االله بن علي، عن إبرا

لا االله والراسخون في وما يعلم تأويله إ": معاوية، عن أحدهما عليهما السلام في قوله االله عز وجل

فرسول االله صلى االله عليه وآله أفضل الراسخين في العلم، قد علمه االله عز وجل جميع ما أنزل "العلم

وما كان االله لينزل عليه شيئا لم يعلمه تأويله، وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله،  عليه من التنزيل والتأويل،

" يقولون آمنا به كل من عند ربنا"والذين لا يعلمون تأويله إذا قال العالم فيهم بعلم، فأجا�م االله بقوله 

 )ه الكلينيروا(. والقرآن خاص وعام ومحكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، فالراسخون في العلم يعلمونه
Artinya: 

Dari ‘Ali bin Muh}ammad, dari ‘Abdulla>h bin ‘Ali, dari Ibra>hi >m bin Ish }aq, dari 
‘Abdulla>h bin H{amma>d, dari Buraid bin Mu‘a>wiyah, dari salah seorang dari 
mereka berdua tentang firman Allah swt. “Tidak ada yang mengetahui 
ta’wilnya melainkan Allah dan mereka yang mendalam ilmunya”. Rasulullah 
saw. adalah orang yang paling mendalam ilmunya. Sesungguhnya Allah telah 

                                                           

214Muh }ammad bin Ah}mad Ibn Rusyd, Kitab Fas}l al-Maq>al wa Taqri>r ma Baina al-Syari’ah 
wa al-Hikmah min al-Ittishal (Beirut: Da >r al-Masyriq, 1986), h. 45-46. 
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mengajarinya segala ilmu yang diturunkan kepadanya dalam bentuk ta’wi >l dan 
tanzi >l. Allah tidak menurunkan sesuatu sehingga Dia mengajar ta’wilnya 
kepadanya. Para ahli warisnya setelahnya juga mengetahui semuanya. Adapun 
mereka yang tidak mengetahui takwilnya apabila seorang alim berkata pada 
mereka tentang ilmu, maka mereka menjawab melalui firman Allah swt: 
“Kami beriman kepadanya; semuanya itu dari sisi Tuhan kami”, Al-Qur'an 
terdiri dari ayat-ayat yang khas} dan ‘a>mm, muh}kam dan mutasya>bih, na>sikh 
dan mansu>kh. Orang-orang yang mendalam ilmunya (al-Ra>sikhu>na fi > al-‘Ilm)  
mengetahui semua itu.215 

عن معلى بن محمد، عن محمد بن أورمة، عن علي بن حسان عن عبد الرحمن الحسين بن محمد،  عن

الراسخون في العلم أمير المؤمنين والأئمة من بعده عليهم : بن كثير، عن أبي عبد االله عليه السلام قال

 )رواه الكليني. (السلام
Artinya: 

Dari al-H{usain bin Muh }ammad, dari Mu'alla bin Muh }ammad, dari Muh }ammad 
bin U<ramah, dari ‘Ali bin H}asa>n, dari ‘Abd al-Rah}ma>n bin Kas\i >r, dari Abi> 
Abdillah as. berkata: al-Ra>sikhu>na fi > al-‘Ilm adalah Ami>r al-Mu’mini >n (‘Ali bin 
Abi> T{a>lib)  dan para imam setelahnya.216 

Melalui hadis di atas, mereka juga berpendapat bahwa selain Rasulullah saw. 

pengetahuan tentang ta’wi >l dari seluruh ayat-ayat al-Qur’an hanya terbatas kepada 

sahabat ‘Ali bin Abi> T{a>lib, dan para Imam setelahnya dari kalangan ahl al-bay>t. 

Adapun bagi mereka yang tidak mengetahui ta’wi>l-nya cukup mengimani ayat-ayat 

tersebut.217  

Meskipun banyak kalangan yang mengklaim diri sebagai al-ra>sikhu>na fi > al-

‘ilm atau orang yang berhak melakukan ta’wi >l, akan tetapi semua itu harus 

dikembalikan kepada dalil ataupun argumen yang lebih kuat. Hadits Nabi saw. di 

                                                           

215Al-Kulaini>, al-Ka >fi>, juz 1 (Iran: Da >r al-Kutu>b al-Isla >miyyah, 1994), h. 295. 

216Al-Kulaini>, al-Ka >fi>, juz 1, h. 295. 

217Pendapat-pendapat tersebut bisa dilihat dalam kitab-kitab tafsir yang dikarang oleh ulama-
ulama Syi’ah. Lihat Muh}ammad bin Mas‘u>d al-‘Ayyasyi>, Tafsi>r al-‘Ayyasyi>, juz 1 (Tehera>n: 
Muassasah al-Bi‘s\ah, 2000), h. 293. Alifaid } al-Ka >sya >ni>, Kita>b al-S {a>fi> fi> Tafsi>r al-Qur’a>n, juz 2 
(Tehera>n: Da>r al-Kutu>b al-Isla>miyyah, 1998), h. 12-13. Bahkan dalam kitab al-Burha>n fi> Tafsi>r al-
Qur’a>n  secara jelas dikatakan bahwa yang dimaksud al-ra>sikhu>na fi> al-‘Ilm  ialah keluarga 
Rasulullah saw. Lihat Ha>syim al-Bah}ra>ni>, al-Burha>n fi> Tafsi>r al-Qur’a>n, juz 2 (Beirut: Muassasah al-
A‘lami al-Mat}bu>‘a>t, 2006), h. 10. 
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atas sejatinya sudah memberikan informasi yang cukup jelas bahwasanya al-

ras >ikhu>na fi > al-‘ilm dapat dilihat dari sisi kepribadiannya yang luhur bukan hanya 

dari segi keilmuannya. Sebab, ta’wi >l yang hanya berlandaskan keilmuan tetapi tidak 

disertai dengan kepribadian luhur yang telah disebutkan oleh Nabi saw. akan 

menghasilkan ta’wil yang sesat. 

Melihat perbedaan pendapat di atas, sebenarnya dapat ditarik sebuah benang 

merah atau titik temu di antara pendapat-pendapat tersebut yaitu mereka bersepakat 

bahwasanya al-ra>sikhu >na fi> al-‘ilm pada dasarnya menyikapi ayat-ayat Allah baik itu 

yang muh}kam maupun mutasya>bih dengan keimanan, terlepas apakah nantinya 

dengan keimanan tersebut mereka menyerahkan ta’wi >l ayat-ayat yang mutasya>biha>t 

sepenuhnya kepada Allah swt. ataukah dengan keimanan tersebut justru menjadi 

dasar dan wasilah bagi mereka untuk memohon kepada Allah agar diberi petunjuk 

untuk mengetahui ta’wi>l ayat-ayat yang mutasya>biha>t dengan tujuan untuk 

menenangkan hati dan memperkuat serta memantapkan keimanan mereka kepada 

Allah swt. seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang telah diabadikan di 

dalam al-Qur’an pada surah al-Baqarah/2:260. 

  ) ۲٦۰(. قاَلَ بَـلَى وَلَكِنْ ليَِطْمَئِنَّ قَـلْبيِ وَإِذْ قاَلَ إبِْـراَهِيمُ رَبِّ أرَِنيِ كَيْفَ تحُْيِ الْمَوْتَى قاَلَ أوَلمََْ تُـؤْمِنْ 
Terjemahnya: 

Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: “Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku 
bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati”. Allah berfirman: 
“Belum yakinkah kamu?” Ibrahim menjawab: “Aku telah meyakinkannya, 
akan tetapi agar hatiku tenang (mantap)”.218 

Permintaan Nabi Ibrahim yang dinyatakan pada ayat di atas tidak 

menunjukkan keraguannya akan kekuasaan Allah swt. dalam menghidupkan orang 

yang sudah mati, permintaan tersebut justru bertujuan untuk menenangkan hatinya 

                                                           

218Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.44.  
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dan menambah keimanannya kepada Allah swt. Permintaan tersebut juga bertujuan 

agar Allah meningkatkan pengamatan nalarnya dari ‘ilm al-yaqi>n (keyakinan yang 

berlandaskan pada ilmu pengetahuan) menuju ‘ain al-yaqi>n (keyakinan yang 

berdasarkan pada proses penyaksian).219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

219 Abu al-Fida >’ bin Kas\i>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘az}i>m, Juz 1, h. 689 
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BAB IV 

KONSEP  AL-RA <SIKHU<NA FI < AL-‘ILM 

 DALAM TAFSI <R AL-MI<ZA <N 

Pembahasan tentang konsep al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm perspektif al-‘Alla>mah al-

T{aba>t }aba>’i dalam Tafsi >r al-Mi >za>n tidak bisa terlepas dari bagaimana ia menafsirkan 

istilah tersebut. Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini lebih fokus kepada 

interpretasi atau penafsiran al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i terhadap al-ra >sikhu>na fi > al-

‘ilm. Pembahasan dalam bab ke empat ini akan dibagi dalam tiga sub bab, yaitu: al-

ra >sikhu>na fi > al-‘ilm dalam Tafsi >r al-Mi >za>n, karakter al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm, serta 

tugas dan tanggung jawab al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm. 

A. Al-Ra >sikhu>na fi > al-‘Ilm dalam Tafsi>r al-Mi >zan 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwasanya kalimat 

al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm dalam al-Qur’an terulang sebanyak dua kali pada dua surah 

yang berbeda, yaitu pada QS A<li-‘Imra>n/3:7, dan QS al-Nisa>’/4:162.220 Melalui 

kedua ayat inilah al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i menjelaskan karakter, tugas dan 

tanggung jawab al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm. 

1. QS A<li-‘Imra>n/3: 7 

Penafsiran  al-‘Alla>mah al-T{aba >t }aba>’i  terhadap term al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm 

dalam Tafsi>r al-Miza>n terdapat pada jilid ke 3 ketika ia menafsirkan QS A<li-

‘Imra>n/3: 7. 

                                                           

220Muh }ammad Fu’a >d al-Ba >qi>, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m (Qa>hirah: 
Da>r al-H{adi>s\, 2008), h. 313. 



105 
 

 

لَّذِينَ فيِ هُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آياَتٌ محُْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأخَُرُ مُتَشَاِ�اَتٌ فأََمَّا ا

نَةِ وَابتِْغَاءَ تأَْوِيلِهِ وَمَا يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُ قُـلُوِ�ِمْ زَيْغٌ فَـيَتَّبِعُو  ونَ فيِ الْعِلْمِ نَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغَاءَ الْفِتـْ

 )٧. (يَـقُولُونَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَِّـنَا وَمَا يذََّكَّرُ إِلاَّ أوُلوُ الأْلَْبَابِ 
 
 
Terjemahnya: 

Dialah yang menurunkan al-Kitab (al-Qur’an) kepada kamu. Di antara isinya 
ada ayat-ayat yang muh}kama>t, itulah pokok-pokok isi al-Qur’an dan yang lain 
(ayat-ayat) mutasya>biha >t. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong 
kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang 
mutasya>biha >t daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari 
ta’wil-nya, padahal tidak ada yang mengetahui ta’wil-nya melainkan Allah. 
Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: “Kami beriman kepada 
ayat-ayat yang mutasya>biha >t, semuanya itu dari sisi Tuhan kami”. Dan tidak 
dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang 
berakal.221 

Firman Allah ( َهُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَاب), kalimat ini menggunakan kalimat 

anzala, bukan menggunakan kata tanzi (أنَْـزَلَ ) >l ( لْ يْ نْزِ ت ـَ ) yang menjelaskan tentang 

makna yang jelas dari sebuah ayat yang tidak perlu dirujuk kepada penjelasan lain.222 

Kalimat ( َأنَْـزَل) anzala digunakan untuk menjelaskan bagian-bagian al-Qur’an secara 

keseluruhan, yaitu al-Qur’an yang di dalamnya terkandung ayat-ayat yang muh}kam 

dan ayat-ayat mutasya>bih yang penjelasan maknanya dikembalikan kepada ayat-ayat 

muh}kam.223 

Firman Allah ( مُتَشَاِ�اَتٌ مِنْهُ آياَتٌ محُْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ  ), kata muh}kama>t 

pada ayat ini mempunyai beberapa makna, yaitu, al-h}ukmu yang berarti ketetapan, 

                                                           

221Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2007), h. 
50. 

222Muh }ammad H {usain al-T {aba>t}aba >‘I, Al-Qur’a>n fi> al-Isla>m. Terj.  Kamaluddin Marzuki 
Anwar dan A. Qurthubi Hassan. Mengungkap Rahasia al-Qur’an (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 
1986), h. 54. 

223 Muh}ammad H {usain al-T {aba >t}aba >‘i, al-Mi>za >n fi> Tafsi>r al-Qur’a>n, juz 3 (Beirut: 
Muassasahal-‘Alami li al-Matbu>’ah, 1997), h. 22. 
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dan al-h}ikmah yang berarti pengetahuan yang sempurna yang disertai dengan ilmu 

yang bermanfaat. Kata muh}kam jika dikaitkan dengan ayat maka maknanya ialah 

ayat-ayat tersebut mengandung makna yang jelas tanpa mengandung kesamaran 

seperti ayat-ayat mutasya>biha>t. kata muh}kama>t pada ayat di atas di sandarkan kepada 

 ummu al-kita>b, kata ummu makna aslinya ialah tempat kembalinya (أمُُّ الْكِتَابِ )

sesuatu, dari makna ini maka ummu al-kita>b artinya ayat-ayat muh}kamat merupakan 

tempat kambali atau rujukan bagi ayat-ayat mutasya>biha >t. 

Ayat-ayat mutasya>biha >t yang dimaksud ayat ini ialah ayat-ayat yang 

maknanya tidak jelas bagi pemahaman yang mendengarkan ayat tersebut, ia 

mengandung makna yang ambigu. Makna ayat-ayat ini akan jelas ketika ia dirujuk 

kepada ayat-ayat yang muh}kamat, dan setelah maknanya menjadi jelas, ia beralih 

menjadi ayat-ayat muh}kama>t melalui perantara ayat-ayat yang muh}kama>t.224 

Firman Allah ( ِنَةِ وَابتِْغَاءَ تأَْوِيلِه  ,(فأََمَّا الَّذِينَ فيِ قُـلُوِ�ِمْ زَيْغٌ فَـيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغَاءَ الْفِتـْ

ayat ini menunjukkan bahwa keadaan manusia ketika berinteraksi dengan al-Qur’an 

terbagi menjadi dua kelompok: 

1. Kelompok yang selalu condong mengikuti ayat-ayat yang mutasya>bih dengan 

tujuan untuk menyalakan api fitnah serta mencari-mencari ta’wi >l yang 

mengacaukan pikiran dan menyesatkan manusia, mereka itulah yang yang 

digambarkan pada ayat di atas sebagai (زائغ القلب) za >ig al-qalb orang-orang yang 

hatinya sesat atau berpaling .  

2. Kelompok yang ketika dihadapakan ayat-ayat mutasya>bih mereka  berkata ( آمَنَّا

كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَِّـنَابهِِ   ) yang berati kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasya>bih, 

                                                           

224 Muh}ammad H {usain al-T {aba >t}aba >‘i, al-Mi>za >n fi > Tafsi>r al-Qur’a >n, juz 3, h. 23. 
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semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Mereka itulah yang dimaksud dengan ra>sikh 

al-‘ilm (راسخ العلم) pada penjelasan selanjutnya dari ayat ini.225 

Kata ta’wi >l pada ayat ini berasal dari kata (الأَْوْل) al-aul yang berarti kembali, 

maka takwil dari ayat-ayat mutasya>bih menjadi rujukan terhadap maknanya. Dari 

sekian banyak penggunaan istilah ta’wi>l dalam al-Qur’an, maka menurut al-

‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i ta’wi >l adalah: 

1. Sebuah hakikat yang benar-benar nyata dan kepadanya dirujuk atau disandarkan 

penjelasan-penjelasan ayat-ayat al-Qur’an tentang hukum, nasehat, dan hikmah. 

Ta’wi >l berlaku pada semua ayat-ayat al-Qur’an, baik yang muh}kama>t maupun 

mutasya>biha >t.  

2. Ta’wi >l juga tidak difahami dari segi pemahaman yang ditunjukkan melalui 

sebuah lafaz, akan tetapi ia difahami dari (الأمُُور الخاَرجِِية) al-umu>r al-kha >rijiyyah 

hal-hal nyata yang bersifat transendental yang termuat dalam kata-kata tersebut , 

Allah swt. mengikat atau menghiasinya dengan kata-kata untuk membawanya 

lebih dekat kepada pemahaman kita dan membuatnya menjadi lebih jelas sesuai 

dengan kadar pemahaman yang kita miliki.226  

Hakikat ta’wi >l menurut al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i di atas juga diungkapkan 

oleh Ibnu Taimiyah dalam banyak karyanya. Menurutnya ta’wi >l merupakan 

penjelasan tentang isi berita atau al-mukhbir bih yang bersandar pada al-h}aqi >qah al-

kha>rijiyyah/kenyataan yang berada di luar teks, sedangkan tafsi >r merupakan 

                                                           

225 Muh}ammad H {usain al-T {aba >t}aba >‘i, al-Mi>za >n fi > Tafsi>r al-Qur’a >n, juz 3, h. 27. 

226Muh }ammad H {usain al-T {aba>t}aba >‘i, al-Mi>za >n fi > Tafsi>r al-Qur’a >n, juz 3, h. 57. 
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penjelasan tentang makna sebuah berita/al-khabar yang disampaikan dengan 

bersandar kepada metode ilmiah.227 

Firman Allah ( ُوَمَا يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّه) yang berarti tidak ada yang mengetahui 

takwil ayat-ayat mutasya>bih kecuali Allah swt. Menurut al-‘Alla>mah al-T{aba>t}aba>’i 

kalimat pada ayat di atas secara jelas menunjukkan bahwasanya pengetahuan 

tentang ta’wi>l ayat-ayat yang mutasya>biha>t terbatas kepada Allah saja.  

Firman Allah (وَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يَـقُولُونَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَِّـنَا) menurut al-

‘Alla>mah al-T{aba>t}aba>’i huruf wau (و) pada kalimat ( ِوَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْم)  wa al-

ra>sikhu>na fi> al-‘ilm merupakan huruf isti’naf  (huruf yang digunakan untuk 

mengawali kalimat baru) bukan huruf ‘at}af (kata sambung), maknanya adalah 

bahwa keberadaan al-ra>sikhu>na fi> al-‘ilm sebagai jawaban untuk menyanggah 

kelompok pertama yaitu za>ig al-qalb orang-orang yang sesat hatinya.228 Kata ( لْعِلْماَ  ) 

al-‘ilm yang dimaksud pada ayat ini bukan ilmu pada umumnya, akan tetapi ilmu-

ilmu yang khusus berkaitan dengan pengetahuan tentang Tuhan dan ayat-ayat yang 

difimankan-Nya. Kalimat ( كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَِّـنَا  يَـقُولُونَ آمَنَّا بهِِ  ) merupakan dalil yang 

menunjukkan bahwa ayat-ayat muh}kam dan mutasya>bih keduanya berasal dari sisi 

Allah swt. yang wajib untuk diimani secara keseluruhan. 229 

Firman Allah ( ِرُ إِلاَّ أوُلُو الأْلَْبَاب  al-taz\akkur yang disebut pada kalimat ,(وَمَا يذََّكَّ

ini mempunyai arti beralih kepada sebuah dalil untuk mengambil kesimpulan, proses 

taz\akkur  yang dilakukan oleh al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm ditunjukkan pada kalimat ( ٌّكُل

                                                           

227Ibnu Taimiyyah, al-Tafsi>r al-Kabi>r, juz 2 (Beirut: Da >r al-Kutu>b al-‘Ilmiyyah, 2008), h. 
103. 

228Muh }ammad H {usain al-T {aba>t}aba >‘i, al-Mi>za >n fi > Tafsi>r al-Qur’a >n, juz 3, h. 32. 

229Muh }ammad H {usain al-T {aba>t}aba >‘i, al-Mi>za >n fi > Tafsi>r al-Qur’a >n, juz 3, h. 333 
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 proses inilah yang kemudian membuat Allah memuji mereka dengan ,(مِنْ عِنْدِ ربَِّـنَا

kalimat ulu> al-alba >b yaitu orang yang mempunyai akal yang bersih dan bersih dari 

pemikiran yang menyimpang.230 

2. QS al-Nisa >’/4: 162 

Selain disebutkan dalam jilid yang ke 3 Tafsi >r al-Mi >za>n, al-‘Alla>mah al-

T{aba>t }aba>’i  kembali menafsirkan term al-ra>sikhu>na fi> al-‘ilm pada jilid ke 5 ketika ia 

menafsirkan Firman Allah swt. QS al-Nisa>’/4: 162. 

هُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُـؤْمِنُونَ بمِاَ أنُْزلَِ إلِيَْ  كَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ مِنـْ

  )۱٦۲. (اوَالْمُؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ أوُلئَِكَ سَنُـؤْتيِهِمْ أَجْراً عَظِيمً 
Terjemahnya: 

Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang 
mukmin, mereka beriman kepada (al-Qur’an) yang telah diturunkan kepadamu 
(Muhammad), dan kepada (kitab-kitab) yang telah diturunkan sebelummu dan 
begitu pula mereka yang melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan beriman 
kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan Kami berikan 
kepada mereka pahala yang besar.231 

Penyebutan ( ِالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْم) al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm pada ayat di atas 

bertujuan untuk  memuji dan menjelaskan tingkatan ahl al-kita>b yang pada ayat 

sebelumnya justru dicela dan  digambarkan sebagai sosok yang tidak mempunyai 

naluri untuk mengikuti kebenaran, tidak mempunyai keteguhan, tidak mempunyai 

tekad yang kuat, tidak mempunyai pandangan, menolak dakwah yang benar dan 

senantiasa bersikap zalim terhadap ayat-ayat al-Qur’an.232  

Tingkatan ahl al-kita>b pada ayat diatas terdiri dari lima tingkatan, yaitu 

al-ra (الرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ ) >sikhu>na fi > al-‘ilm, ( َالْمُؤْمِنُون) al-mu’minu>n, ( َالْمُقِيمِينَ الصَّلاَة) al-

                                                           

230Muh }ammad H {usain al-T {aba>t}aba >‘i, al-Mi>za >n fi > Tafsi>r al-Qur’a >n, juz 3, h. 34. 

231Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 103 

232Muh }ammad H {usain al-T {aba>t}aba >‘i, al-Mi>za >n fi > Tafsi>r al-Qur’a >n, juz 5, h. 142 
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muqi>mi>n al-s}ala >h, dan ( َالْمُؤْتوُنَ الزَّكَاة) al-mu’tu>na al-zaka>h. Mereka itulah yang 

dianggap sebagai pribadi yang berpegang teguh terhadap ilmu dan kebenaran yang 

mereka peroleh, mempunyai naluri untuk selalu mengikuti yang benar, beriman 

terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dan nabi-nabi 

sebelumnya. 233 Selain memuji lima tingkatan  ahl al-kitab, melalui ayat di atas Allah 

swt. juga memberikan kambar gembira kepada mereka dengan memasukkan mereka 

sebagai golongan yang kelak akan diberikan pahala yang besar.  

Berdasarkan penafsiran al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i terhadap ayat-ayat yang 

menyebutkan term al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm di atas, maka dapat disimpulkan beberapa 

hal berikut: 

a. Melalui ayat-ayat di atas Allah swt. membagi jenis-jenis ayat al-Qur’an dalam 

dua bagian, yaitu ayat-ayat muh}kama>t dan ayat-ayat mutasya>biha >t. Ayat-ayat 

muh}kama>t merupakan ayat-ayat yang mengandung makna yang jelas, ia 

menjadi rujukan dalam memaknai kesamaran yang terdapat pada ayat-ayat yang 

maknanya samar atau mutasya>biha>t.  

b. Ayat-ayat yang mutasya>biha >t maknanya akan menjadi jelas ketika ia dirujuk 

kepada penjelasan ayat-ayat muh}kama >t, dan setelah maknanya jelas, maka ia 

tergolong menjadi ayat-ayat yang muh}kama>t.  

c. Respon manusia terhadap ayat-ayat mutasya>biha >t terbagi menjadi dua 

kelompok, yaitu kelompok za >ig al-qalb (orang-orang yang menyimpang hatinya) 

dan kelompok ra >sikh al-‘ilm (orang-orang yang mendalam ilmunya). Kelompok 

za>ig al-qalb merespon ayat-ayat mutasya>biha >t dengan tujuan menyalakan api 

                                                           

233Muh }ammad H {usain al-T {aba>t}aba >‘i, al-Mi>za >n fi > Tafsi>r al-Qur’a >n, juz 5, h. 142 
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fitnah dan menyesatkan manusia. Sedangkan kelompok ra>sikh al-‘ilm merespon 

ayat-ayat mutasya>biha>t dengan keimanan.  

d. Penyebutan istilah al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm dalam al-Qur’an tujuan utamanya 

adalah untuk menjelaskan karakter dan tugas serta tanggung jawab al-ra>sikhu>na 

fi > al-‘ilm. Selain itu,  penyebutan istilah al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm juga bertujuan 

untuk menjelaskan tingkatan ahl kita>b dalam mengimani ajaran yang dibawa 

oleh Nabi Muhammad saw. 

B. Karakter al-Ra >sikhu>na fi > al-‘Ilm 

Melalui penjelasan terhadap kedua ayat di atas, menurut al-‘Alla>mah al-

T{aba>t }aba>’i karakter yang ada dalam diri  al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm yang terdapat dalam 

al-Qur’an adalah mustaqirr al-qalb, al-i>ma>n, al-ina>bah ila Alla>h, dan ittiba>’ ah}san 

al-qau>l.  

1. Mustaqirr al-Qalb 

Kalimat (الراسخون) al-ra >sikhu>na pada dua ayat yang telah disebutkan di atas 

terambil dari kata (رسخ) rasakha yang mempunyai arti (أشد الثبات) asyaddu al-s\aba>t 

yaitu berakar kuat, tetap, atau ditetapkan. Menurut al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i kata 

rasakha jika disandingkan dengan kata (العلم) al-‘ilm menjadi (راسخ العلم) ra >sikh al-

‘ilm dan mempunyai arti (مستقر القلب) mustaqirr al-qalb yang berarti kemantapan 

hati.234 Kemantapan hati yang terdapat dalam diri al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm terlihat dari 

beberapa hal berikut: 

a. Kemantapan hati al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm membuat mereka menjadi pribadi yang 

istiqamah dalam berpegang teguh pada ayat-ayat yang muh}kam, dan beriman 

                                                           

234 Muh}ammad H {usain al-T {aba >t}aba >‘i, al-Mi>za >n fi > Tafsi>r al-Qur’a >n, juz 3, h. 33. 
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kepada ayat-ayat yang mutasya>bih tanpa mengikuti atau mengamalkannya. Sifat 

istiqamah yang dimiliki oleh ra>sikh al-‘ilm merupakan lawan kata dari sifat (الزيغ) 

al-zayg yang dimiliki oleh (زائغ القلب) za>ig al-qalb orang-orang yang sesat hatinya. 

Sebagaimana yang Allah jelaskan pada QS A<li-‘Imra>n/3: 7. 

نَةِ وَابتِْغَاءَ تأَْوِيلِهِ   )٧(. فأََمَّا الَّذِينَ فيِ قُـلُوِ�ِمْ زَيْغٌ فَـيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغَاءَ الْفِتـْ
Terjemahnya: 

Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka 
mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasya>biha >t daripadanya 
untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari ta’wil-nya.235 

Kata (الزيغ) al-zayg menurut al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i adalah (الميل عن الإستقامة) al-

mayl ‘an al-istiqamah yang berarti berpaling dari keistiqamahan, digunakanya 

kata tersebut untuk menunjukkan bahwa zaig al-qalb  orang-orang yang hatinya 

berpaling atau sesat ketika berinteraksi dengan ayat-ayat al-Qur’an mereka selalu 

mengikuti ayat-ayat yang samar maknanya (mutasya>bih) dengan tujuan untuk 

menyebarkan fitnah dan mencari-cari ta’wil-nya.  

Makna mengikuti ayat-ayat yang samar maknanya atau mutasya>bih ( فَـيَتَّبِعُونَ مَا

 adalah mengikutinya secara sungguh-sungguh tanpa didasari oleh (تَشَابهََ مِنْهُ 

keimanan dan tidak merujuk maknanya kepada ayat-ayat yang muh}kam. Adapun 

makna ( ِنَة  ibtiga>’ al-fitnah adalah berusaha untuk menyesatkan manusia (ابتِْغَاءَ الْفِتـْ

menggunakan ayat-ayat mutasya>bih. Usaha tersebut mereka lakukan dengan 

tujuan untuk menyesatkan manusia dari ayat-ayat Allah swt. bahkan yang lebih 

parah lagi mereka melakukan usaha tersebut bertujuan agar manusia menerima 

ta’wil ayat-ayat yang mutasya>bih serta berpegang teguh padanya dan 

meninggalkan hukum-hukum halal dan haram yang terdapat pada ayat-ayat 

                                                           

235Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 50. 
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muh}kam  sehingga pada akhirnya manusia meninggalkan agama yang diridai 

Allah swt.236 

b. Kemantapan hati al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm juga terlihat dari sikap mereka yang 

senantiasa memohon kepada Allah swt. agar tidak memalingkan hati mereka 

setelah mereka diberikan petunjuk oleh Allah swt. Permohonan tersebut 

tergambar dalam doa yang selalu mereka panjatkan pada surah A<li-‘Imra>n/3:8-9: 

ربََّـنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ  .ربََّـنَا لاَ تزُغِْ قُـلُوبَـنَا بَـعْدَ إِذْ هَدَيْـتـَنَا وَهَبْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ رَحمَْةً إِنَّكَ أنَْتَ الْوَهَّابُ 

  )٩- ٨(. ليِـَوْمٍ لاَ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يخُْلِفُ الْمِيعَادَ 
Terjemahnya:  

(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami 
condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan 
karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya 
Engkau-lah Maha Pemberi (karunia). Ya Tuhan kami, sesungguhnya 
Engkau mengumpulkan manusia untuk (menerima pembalasan pada) hari 
yang tak ada keraguan padanya". Sesungguhnya Allah tidak menyalahi 
janji-janji-Nya.237 

Doa yang mereka panjatkan pada ayat di atas merupakan pengaruh yang 

dihasilkan oleh kemantapan serta mengakarnya ilmu dihati mereka sehingga 

ketika mereka sampai pada pengetahuan tentang kedudukan Tuhan mereka, 

keyakinan bahwa segala sesuatu adalah milik-Nya, dan kesadaran bahwa mereka 

tidak mempunyai kuasa apapun bahkan terhadap diri mereka sendiri, menjadikan 

mereka sadar bahwa semua yang mereka peroleh adalah pemberian-Nya dan tidak 

menutup kemungkinan suatu saat Allah kembali mencabut ilmu yang telah 

mengakar di dalam hati mereka dan membuat hati mereka condong kepada 

kesesatan.238  

                                                           

236Muh }ammad H {usain al-T {aba>t}aba >‘i, al-Mi>za >n fi > Tafsi>r al-Qur’a >n, juz 3, h. 26. 

237Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 50. 

238Muh }ammad H {usain al-T {aba>t}aba >‘i, al-Mi>za >n fi > Tafsi>r al-Qur’a >n, juz 3, h. 35. 
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Oleh karena itu, mereka kemudian memanjatkan doa di atas dengan harapan agar 

Allah swt. menolong mereka dalam beberapa hal berikut: 

1) Pada ayat ke-8 mereka mohon perlindungan kepada Allah agar tidak 

membiarkan hati mereka condong kepada kesesatan dan agar Allah tidak 

mencabut ilmu yang telah berakar kuat di dalam hati. Setelah itu, mereka 

kemudian meminta agar Allah swt. menurunkan rahmat-Nya, sebab mereka 

sadar bahwa berakar kuatnya ilmu dalam hati tidak cukup dengan 

dihilangkannya kebengkokan/kesesatan dalam hati akan tetapi ilmu itu akan 

berakar kuat dalam hati yang dipenuhi dengan rahmat-Nya. Permohonan 

pertolongan dari kesesatan dan permintaan agar diturunkan rahmat yang 

hanya ditujukan kepada Allah tersebut menunjukkan bahwa orang-orang yang 

bergelar al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm mengetahui kesempurnaan dan kekuasaan 

penuh hanyalah Milik Allah swt. tanpa terikat dengan hukum sebab akibat. 

2) Doa yang mereka panjatkan pada ayat ke-9 di atas menjadi alasan mengapa 

pada ayat sebelumnya mereka memohon rahmat dari Allah swt. Mereka 

mengetahui bahawasanya sistem kehidupan dunia ini dan segala hal yang ada 

di dalamnya merupakan pintu gerbang yang mengantarkan mereka berkumpul 

pada suatu hari yang tidak seorangpun mampu menolong orang lain bahkan 

dirinya sendiri kecuali mereka yang mendapat rahmat dari Allah swt.  

2. Al-I<ma>n 

Karakter kedua yang ada dalam diri al-ra >sikhu>na fi> al-‘ilm yaitu adanya al-

i >ma>n dalam diri mereka, sebagaimana yang tergambar dalam QS A<li-‘Imra>n/3:7 dan 

QS al-Nisa>’/4:162. 

رُ إِلاَّ أوُلوُ الأْلَْبَابِ   )٧. (وَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يَـقُولُونَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَِّـنَا وَمَا يَذَّكَّ
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Terjemahnya: 
Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: “Kami beriman kepada 
ayat-ayat yang mutasya>biha >t, semuanya itu dari sisi Tuhan kami”. Dan tidak 
dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang 
berakal.239 

هُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُـؤْمِنُونَ بمِاَ أنُْزلَِ إلِيَْكَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ  لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ  مِنـْ

 )۱٦۲. (اوَالْمُؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ أوُلئَِكَ سَنُـؤْتيِهِمْ أَجْراً عَظِيمً 
Terjemahnya: 

Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang 
mukmin, mereka beriman kepada (al-Qur’an) yang telah diturunkan kepadamu 
(Muhammad), dan kepada (kitab-kitab) yang telah diturunkan sebelummu dan 
begitu pula mereka yang melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan beriman 
kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan Kami berikan 
kepada mereka pahala yang besar.240 

Kedua ayat di atas sama-sama menyebutkan bahwa dalam diri al-ra>sikhuna fi> 

al-‘ilm terdapat sifat al-i >man. Kata (الإيمان) al-i >man menurut al-‘Alla>mah al-

T{aba>t }aba>’i adalah (تمكن الإعتقاد في القلب) tamakkan al-i’tiqa>d fi > al-qalb kuatnya 

keyikanan di dalam hati. Kata al-i >man berasal dari kata (الأمن) al-amn yang berarti 

keamanan atau keselamatan, keamanan atau keselamatan yang dimaksud adalah 

selamat dan amannya seseorang dari racun keimanan yaitu sifat ragu dan bimbang.241 

Keimanan yang ada pada diri al-ra>sikhuna fi > al-‘ilm membuat mereka 

selamat dari keraguan terhadap kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi 

Muhammad saw. dan Nabi-nabi sebelumnya. Alasan yang melandasi keimanan 

mereka tersebut digambarkan Allah pada QS al-Nisa’/4: 163: 

نَا إِلىَ إبِْـراَهِيمَ  نَا إِلىَ نوُحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَـعْدِهِ وَأوَْحَيـْ نَا إِليَْكَ كَمَا أوَْحَيـْ وَإِسمْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ إِنَّا أوَْحَيـْ

نَا دَاوُدَ زَبوُرً    )۱٦۳. (وَالأسْبَاطِ وَعِيسَى وَأيَُّوبَ وَيوُنُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَـيـْ
 

                                                           

239Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2007), h. 
50. 

240Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 103 

241 Muh}ammad H {usain al-T {aba >t}aba >‘i, al-Mi>za >n fi > Tafsi>r al-Qur’a >n, juz 1, h. 49. 
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Terjemahnya: 
Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami 
telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan 
Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma´il, Ishak, Ya´qub 
dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami berikan 
Zabur kepada Daud.242 

Ayat di atas menjadi ‘illat atau alasan mengapa al-ra>sikhuna fi > al-‘ilm, dan 

golongan ahl al-kita>b lainnya yang digambarkan pada QS al-Nisa’/4: 162 memilih 

untuk beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.  

Mereka memandang bahwa kenabian Muhammad dan ajaran yang 

terkandung dalam kitab yang diturunkan kepadanya tidak bertentangan dengan yang 

diajarkan oleh kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu seperti Nabi 

Nuh as. dan nabi-nabi setelahnya, nabi-nabi dari keturunan Nabi Ibrahim as, nabi-

nabi dari keturunan Nabi Ya’qub as., dan Nabi-nabi lainnya.243 

Perkataan al-ra >sikhuna fi > al-‘ilm yang mengatakan bahwa mereka beriman 

terhadap kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw. (baik muh}kam 

maupun mutasya>bih) dan kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi 

Muhammad saw. menunjukkan dua hal: 

a. Perkataan tersebut merupakan dalil yang menunjukkan kematangan dan 

kesempurnaan pengetahuan mereka. Sifat serta pernyataan keimanan yang 

diperlihatkan oleh al-ra>sikhuna fi > al-‘ilm juga menunjukkan bahwa ilmu yang 

mereka peroleh tentang ayat-ayat Allah tidak tercampur oleh prasangka dan 

keraguan, sehingga ketika dihadapkan dengan ayat-ayat yang muh}kama>t mereka 

memperoleh ilmu yang kuat dan tidak mudah goyah. Mereka mengimaninya dan 

mengamalkannya secara istiqamah. Begitu juga ketika dihadapkan dengan ayat-

                                                           

242 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 104 

243
 Muh}ammad H {usain al-T {aba >t}aba >‘i, al-Mi>za >n fi > Tafsi>r al-Qur’a >n, juz 5, h. 142. 
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ayat yang mutasya>biha>t mereka tidak mengikuti kesamaran makna yang 

terkandung pada ayat tersebut, yang justru dapat menggoyahkan ilmu yang sudah 

kokoh di dalam hati mereka. Mereka lebih mengedepankan keimanan mereka 

terhadap ayat-ayat yang mutasya>biha >t dan berusaha memaknai ayat-ayat yang 

mutasya>biha >t dan mengamalkannya sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh ayat-

ayat yang muh}kama>t.244 

b. Perkataan mereka tersebut secara bersamaan juga menjadi dalil dan kesimpulan 

bahwasanya ayat-ayat yang muh}kama>t dan mutasya>biha >t semuanya bersumber 

dari Allah swt. sehingga keimanan dan pengamalan dikhususkan pada ayat yang 

muh}kam, sedangakan ayat yang mutasya>bih cukup untuk diimani dan 

dikembalikan pengamalannya terhadap ayat yang muh}kam.245 

3. Al-ina>bah ila Alla>h 

Karakter ketiga yang ada pada diri al-ra >sikhu>na fi > al-‘Ilm menurut al-

‘Alla>mah al-T{aba >t }aba>’i adalah (الإنابة إلى االله) al-ina >bah ila Alla >>h. Al-ina >bah berasal 

dari kata ( َنَـوَب) nawaba yang berarti sesuatu yang kembali secara berulang kali, jika 

disandingkan dengan kata allah menjadi al-ina >bah ila Alla >>h yang artinya adalah 

selalu kembali kepada Allah swt. dengan cara bertaubat dan beramal secara ikhlas.246 

Karakter ketiga ini disebutkan al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i ketika ia 

menafsirkan kata ulu > al-ba>b yang terdapat pada akhir ayat QS A <li ‘Imra>n/3:7: 

رُ إِلاَّ أوُلوُ الأْلَْبَابِ   )٧. (وَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يَـقُولُونَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَِّـنَا وَمَا يَذَّكَّ
 

                                                           

244Muh }ammad H {usain al-T {aba>t}aba >‘i, al-Mi>za >n fi > Tafsi>r al-Qur’a >n, juz 3, h. 33. 

245Muh }ammad H {usain al-T {aba>t}aba >‘i, al-Mi>za >n fi > Tafsi>r al-Qur’a >n, juz 3, h. 34. 

246 Al-Ra>gib al-As}fiha>ni, al-Mufrada >t fi> Ghari>b al-Qur’a>n (Beirut: Da >r al-Ma’rifah, 2009), h. 
827 
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Terjemahnya: 
Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: “Kami beriman kepada 
ayat-ayat yang mutasya>biha >t, semuanya itu dari sisi Tuhan kami”. Dan tidak 
dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang 
berakal.247 

Menurut al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i disebutkanya istilah ulu> al-ba>b pada akhir 

di atas mepunyai dua tujuan yaitu: sebagai madah} (pujian) dan kunyah (nama 

panggilan) bagi al-ra >sikhu>na fi > al-‘Ilm.  

a. Sebagai madah} (pujian), penyebutan ulu > al-ba>b sebagai madah} (pujian) bagi al-

ra >sikhu>na fi > al-‘Ilm bertujuan untuk memuji  kebersihan dan kemurnian akal 

mereka dari kebengkokan atau kesesatan saat berinteraksi dengan al-Qur’an.248 

Pendapat al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i ini sejalan dengan yang diungkapkan al-Ra>zi 

dalam tafsirnya, menurutnya penyebutan ulu > al-ba>b bertujuan untuk memuji 

baiknya pemikiran dan ketelitian yang dimiliki al-ra >sikhu>na fi > al-‘Ilm, hal 

tersebut terlihat ketika dihadapkan dengan ayat-ayat mutasya>bih mereka 

mengatakan “kami mengimaninya”.249  

b.  Sebagai kunyah (nama panggilan), alasan al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba >’i yang 

menyatakan bahwa ulu > al-ba>b merupakan kunyah (nama panggilan) bagi al-

ra >sikhu>na fi > al-‘Ilm dikarenakan adanya kesamaan karakter yang dimiliki oleh 

keduanya. Alasan al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i ini nampaknya tidak kuat, sebab 

penggunaan kunyah dalam bahasa Arab bukan hanya bertujuan untuk, menghina, 

mumuji, atau mengenali seseorang, akan tetapi biasanya kunyah  ditandai dengan 

penyandaran terhadap kalimat خالة , خال, عمة, عم, أخت, أخ, بنت, ابن, أم, أب  

                                                           

247Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2007), h. 
50. 

248Muh }ammad H {usain al-T {aba>t}aba >‘i, al-Mi>za >n fi > Tafsi>r al-Qur’a >n, juz 3, h. 34. 

249Fakhr al-Di>n al-Ra>zi, Mafa >ti>h } al-Gaib, juz 7 (Beirut: Da >r al-Fikr, 1981), h. 193. 
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contohnya seperti ( و القاسمأب ) abu al-qa>sim, ( البنين أم ) ummu al-bani >n dan contoh-

contoh lainnya.250 

Melalui tujuan penyebutan ulu > al-ba>b di atas, maka al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i 

di dalam tafsirnya kemudian menyebutkan beberapa karakter ulu> al-ba>b yang juga 

menjadi karakter dari al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm. Karakter-karakter tersebut terdapat 

pada QS al-Zumar/39: 17-18: 

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ) ۱٧(وَأنَاَبوُا إِلىَ اللَّهِ لهَمُُ الْبُشْرَى فَـبَشِّرْ عِبَادِ وَالَّذِينَ اجْتـَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَـعْبُدُوهَا 

  )۱٨(. الْقَوْلَ فَـيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أوُلئَِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأوُلئَِكَ هُمْ أوُلوُ الأْلَْبَابِ 

Terjemahnya: 
Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya dan 
kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah 
berita itu kepada hamba-hamba-Ku yang mendengarkan perkataan lalu 
mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang 
telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai 
akal.251 

Karakter ulu > al-ba>b yang disebutkan ayat di atas adalah: al-Ina>bah ila Alla>h, 

dan ittiba >’ ah}san al-qaul. Karakter al-Ina>bah yang dimaksud ayat di atas adalah 

meninggalkan penyembahan terhadap berhala dan kembali menyembah Tuhan yang 

sesungguhnya yaitu Allah swt.  Sifat al-ina>bah inilah yang kemudian membuat al-

ra >sikhu>na fi > al-‘ilm mampu melakukan proses al-taz \akkur sebagaimana yang di 

firmankan Allah swt. pada QS Ga>fir/40:13 dan akhir QS A<li ‘Imra>n/3:7: 

 ۱۳. وَمَا يَـتَذكََّرُ إِلاَّ مَنْ ينُِيبُ 

 

                                                           

250‘Abd al-Ga >ni al-Daqr, Mu’jam al-Qawa>’id al-.Arabiyyah (Dimasyq: Da >r al-Qalam, 1986), 
h. 363. 

251Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 460. 
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Terjemahnya: 
Dan tidak lain yang mendapat pelajaran hanyalah orang-orang yang kembali 
(kepada Allah).252 

 ٧. إِلاَّ أوُلوُ الأْلَْبَابِ  وَمَا يذََّكَّرُ 
Terjemahnya: 

Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang 
yang berakal.253 

Al-taz \akkur pada  kedua ayat di atas merupakan gambaran tentang sikap 

mereka dalam mengambil pelajaran atau kesimpulan terhadap ayat-ayat Allah swt. 

sehingga dengan hal tersebut mereka mampu meraih pengetahuan yang hakiki.254 

4. Ittiba>’ Ah}san al-Qaul  

Karakter ke empat yang dimiliki oleh al-ra >sikhu>na fi > al-‘Ilm menurut al-

‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i adalah ittiba >’ ah}san al-qaul (اتباع احسن القول) yang 

disebutkan pada QS al-Zumar/39: 18: 

  )۱٨( أوُلئَِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأوُلئَِكَ هُمْ أوُلوُ الأْلَْبَابِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَـيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ 

Terjemahnya: 
Orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling 
baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk 
dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.255 

 Kata (احسن) ah}san pada ayat di atas merupakan bentuk superlatif atau 

jamak dari kata ( سنلحا ) al-h}usnu yaitu sebuah ungkapan yang digunakan untuk 

segala sesuatu yang disenangi dan dinginkan. Kalimat ( القولاتباع احسن  ) Ittiba >’ ah}san 

                                                           

252Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 468. 

253Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 50. 

254Muh }ammad H {usain al-T {aba>t}aba >‘i, al-Mi>za >n fi > Tafsi>r al-Qur’a >n, juz 3, h. 34. 

255 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 460. 
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al-qaul  ialah sikap menjauhkan diri dari yang sesuatu yang sifatnya syubhah (samar 

atau meragukan).256  

Sifat Ittiba>’ ah}san al-qaul bermakna bahwasanya mereka yang memiliki sifat 

ini mempunyai kecenderungan untuk mencari kebenaran dan menginginkan 

bimbingan yang benar secara sunguh-sungguh. Oleh karena itu, ketika dihadapkan 

kepada mereka antara yang benar dengan batil, lurus dengan  menyimpang, maka 

mereka cenderung mengikuti yang benar dan lurus serta meninggalkan yang batil 

dan menyimpang. Begitu pula ketika dihadapkan kepada mereka antara sesuatu 

yang benar dengan lebih benar, yang lurus dan lebih lurus, maka secara alami 

mereka cenderung terhadap sesuatu yang lebih benar dan lebih lurus.257 

Kalimat ( لَ فَـيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْ  ) pada ayat di atas jika dihubungkan 

dengan interaksi manusia terhadap al-Qur’an, maka maknanya adalah mendengarkan 

perintah-perintah Allah dalam al-Qur’an dan mengikuti yang terbaik dari perintah-

perintah tersebut. Contohnya ketika diperintahkan antara qis }a>s (hukuman bagi orang 

yang membunuh dibalas dengan dibunuh) dengan memaafkan pembunuh, antara 

bersedekah secara terang-terangan dengan bersedekah secara sembunyi-sembunyi, 

maka mereka yang memiliki sifat di atas akan memilih perintah yang lebih baik yaitu 

memaafkan pembunuh dan bersedekah secara sembunyi-sembunyi.258 

Melalui karakter Ittiba>’ ah}san al-qaul inilah al-ra>sikhu>na fi> al-‘ilm 

mendapatkan pujian atau madah} dari Allah swt. sebagai ulu > al-ba>b pada QS A<li 

                                                           

256Al-Ra>gib al-As}fiha>ni, al-Mufrada>t fi> Ghari>b al-Qur’a >n (Beirut: Da >r al-Ma’rifah, 2009), h. 
236 

257 Muh}ammad H {usain al-T {aba >t}aba >‘i, al-Mi>za >n fi > Tafsi>r al-Qur’a >n, juz 17, h. 251. 

258 Muh}ammad H {usain al-T {aba >t}aba >‘i, al-Mi>za >n fi > Tafsi>r al-Qur’a >n, juz 17, h. 251. 



122 
 

 

‘Imra>n/3: 7. Mereka dipuji karena ketika dihadapkan kepada mereka antara ayat-ayat 

yang muh}kam dengan ayat-ayat yang mutasya>bih, mereka memilih untuk berpegang 

dan beramal dengan ayat-ayat yang muh}kam serta mencukupkan diri untuk 

mengimani ayat-ayat yang mutasya>bih. 

B. Tugas dan Tanggung Jawab al-Ra >sikhu>na fi > al-‘Ilm  

Penyebutan al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm dalam al-Qur’an baik dalam surah A<li QS 

A<li ‘Imra>n/3:7 maupun surah QS al-Nisa>’/4: 162 tentu bukan sekedar untuk memuji 

sikap dan karakter yang mereka miliki saat berinteraksi dengan ayat-ayat Allah swt. 

Ditinjau dari karakter-karakter yang telah disebutkan sebelumnya, tentunya al-

ra >sikhu>na fi > al-‘ilm memiliki tugas serta tanggung jawab penting yang Allah 

amanahkan kepada mereka. Allah swt. berfirman pada QS A <li ‘Imra>n/3:7: 

لَّذِينَ فيِ هُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آياَتٌ محُْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأخَُرُ مُتَشَاِ�اَتٌ فأََمَّا ا

نَةِ وَابتِْغَاءَ تأَْوِيلِهِ وَمَا يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاقُـلُوِ�ِمْ زَيْغٌ فَـيَتَّبِ  سِخُونَ فيِ الْعِلْمِ عُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغَاءَ الْفِتـْ

 )٧. (يَـقُولُونَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَِّـنَا وَمَا يذََّكَّرُ إِلاَّ أوُلوُ الأْلَْبَابِ 
Terjemahnya: 

Dialah yang menurunkan al-Kitab (al-Qur’an) kepada kamu. Di antara isinya 
ada ayat-ayat yang muh}kama>t, itulah pokok-pokok isi al-Qur’an dan yang lain 
(ayat-ayat) mutasya>biha >t. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong 
kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang 
mutasya>biha >t daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari 
ta’wil-nya, padahal tidak ada yang mengetahui ta’wil-nya melainkan Allah. 
Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: “Kami beriman kepada 
ayat-ayat yang mutasya>biha >t, semuanya itu dari sisi Tuhan kami”. Dan tidak 
dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang 
berakal.259 

Ayat di atas menggambarkan bahwa al-Qur’an yang diturunkan Allah swt. 

terbagi menjadi dua jenis, ada yang jelas maknanya atau dikenal dengan muh}kam dan 

                                                           

259Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 50. 
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ada yang tidak jelas maknanya atau dikenal dengan mutasya>bih. Respon dan keadaan 

manusia ketika berinteraksi dengan kedua jenis ayat tersebut juga dibagi menjadi dua 

golongan.  Golongan pertama yaitu za>ig al-qalb golongan yang hatinya sesat, mereka 

berinteraksi dengan al-Qur’an dengan mengikuti ayat-ayat yang mutasya>bih saja, 

mereka menggunakan ayat-ayat mutasya>bih tersebut untuk menimbulkan fitnah, dan 

takwil yang sesat. Golongan yang kedua yaitu ra >sikh al-‘ilm, yaitu orang-orang yang 

mendalam ilmunya dan mantap imannya. Mereka mengimani ayat-ayat yang 

mutasya>bih, dan menjadikan ayat-ayat yang muh}kam sebagai penjelas dalam 

memahami makna ayat-ayat mutasya>bih. 

 Berdasarkan klasifikasi ayat di atas, maka al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm mempunyai 

tugas dan tanggung jawab  besar untuk menjawab segala penyimpangan yang 

dilakukan oleh kelompok za >ig al-qalb. Tugas dan tanggung jawab yang Allah 

amanahkan kepada ra >sikh al-‘ilm atau al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm merupakan bentuk 

penjagaan dan pemeliharaan Allah swt. terhadap keaslian teks-teks al-Qur’an dan 

kebenaran nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana firman Allah swt. 

dalam QS. al-H{ijr/15:9: 

  )٩( .إِنَّا نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لحَاَفِظوُنَ 

Terjemahnya: 
Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Qur’an, dan pasti kami (pula) 
yang memeliharanya.260 

Melalui ayat ini Allah swt. menetapkan bahwa Dialah yang yang menurunkan 

al-Qur’an, dan Dia pulalah yang memeliharanya dari perubahan, penggantian, 

pengurangan, dan penambahan yang pada masa sebelumnya sudah terjadi pada kitab-

                                                           

260 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 262. 
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kitab yang  diturunkan kepada nabi dan rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad 

saw. Penggunan kata ganti ( ُنحَْن) nah}nu yang berarti kami pada ayat di atas 

menunjukkan dua hal, yaitu sebagai bentuk pengagungan terhadap al-Qur’an, dan 

sebagai gambaran bahwa dalam proses pewahyuan dan penjagaan al-Qur’an, Allah 

swt. melibatkan hamba-hamba pilihan-Nya, mulai dari malaikat Jibril, kemudian 

disampaikan kepada Nabi Muhammad, kemudian melalui lisan Nabi Muhammad 

disampaikan kepada ummatnya, dan melalui ummat Nabi Muhammad al-Qur’an 

terus dijaga dengan hafalan, lisan, dan tulisan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tugas dan tanggung jawab utama al-

ra >sikhu>na fi > al-‘ilm adalah untuk menjawab penyimpangan-penyimpangan yang 

dilakukan oleh golongan za>ig al-qalb terhadap ayat-ayat al-Qur’an, khusunya ayat-

ayat mutasya>bih. Tanggung jawab al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm dalam menjawab 

penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh golongan za>ig al-qalb ditinjau 

dari tiga aspek, yaitu tanggung jawab spiritual, tanggung jawab intelektual, dan 

tanggung jawab sosial.  

1. Tanggung Jawab Spiritual 

Secara spiritual tanggung jawab al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm ditunjukkan oleh QS 

al-Nisa>/4:162: 

هُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُـؤْمِنُونَ بمِاَ أنُْزلَِ إلِيَْكَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِكَ  الصَّلاَةَ وَالْمُقِيمِينَ  لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ مِنـْ

 )۱٦۲. (وَالْمُؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ أوُلئَِكَ سَنُـؤْتيِهِمْ أَجْراً عَظِيمً 
Terjemahnya: 

Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang 
mukmin, mereka beriman kepada (al-Qur’an) yang telah diturunkan kepadamu 
(Muhammad), dan kepada (kitab-kitab) yang telah diturunkan sebelummu dan 
begitu pula mereka yang melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan beriman 
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kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan Kami berikan 
kepada mereka pahala yang besar.261 

Dalam memenuhi tanggung jawab spiritual tersebut, al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm 

berkewajiban untuk melaksanakan dua tugas penting sebagaimana yang dijelaskan 

ayat di atas, dua tugas tersebut yaitu ( َيُـؤْمِنُونَ بمِاَ أنُْزلَِ إلِيَْكَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِك) yu’minu>na 

bima>’ unzila ilaika wa ma> unzila min qablik yang diartikan sebagai tugas keimanan, 

dan ( َالْمُقِيمِينَ الصَّلاَة) al-muqi>mi>n al-s }ala >h yang diartikan sebagai tugas peribadatan. 

a. Keimanan  

Keimanan kepada kitab-kitab Allah swt. baik yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad saw. maupun yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya merupakan 

tugas pertama dan yang paling utama diemban oleh al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm. 

Keimanan tersebut merupakan jawaban sekaligus peringatan terhadap sikap yang  

ditunjukkan oleh za >ig al-qalb  yang tidak mengimani kenabian Muhammad saw. dan 

kitab yang diturunkan kepadanya. 

Bukannya mengimani al-Qur’an, mereka justru mengikuti ayat-ayat 

mutasya>bih dengan berusaha secara sungguh-sungguh untuk menimbulkan fitnah, 

memberikan penafsiran yang menyimpang, bahkan dengan lancang mereka meminta 

kepada Nabi Muhammad agar diturunkan kitab seperti kitab yang pernah diturunkan 

kepada Nabi Musa as. sebagaimana firman Allah dalam QS al-Nisa>’/4:153: 

قَالُوا أرَنِاَ اللَّهَ يَسْألَُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُـنـَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَـقَدْ سَألَُوا مُوسَى أَكْبـَرَ مِنْ ذَلِكَ ف ـَ

  )۱٥۳. (جَهْرةًَ فَأَخَذَتـْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظلُْمِهِمْ 
Terjemahnya: 

Ahli Kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah 
Kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa 

                                                           

261Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 103 
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yang lebih besar dari itu. Mereka berkata: “Perlihatkanlah Allah kepada kami 
dengan nyata”. Maka mereka disambar petir karena kezalimannya.262 

Ayat ini menyebutkan tentang permintaan ahl al-kita>b dari kalangan Yahudi 

maupun Nasrani, mereka meminta kepada Nabi Muhammad saw. agar Allah swt. 

menurunkan kitab dari langit secara utuh seperti yang diturunkan kepada nabi-nabi 

sebelumnya, mereka merasa tidak puas dengan kitab al-Qur’an yang diwahyukan 

oleh Jibril kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur.263 

Ayat ini juga menerangkan bahwa permintaan dan kelakuan buruk ahl al-

kita>b dari kalangan Yahudi dan Nasrani tersebut sebelumnya sudah sering terjadi 

pada masa Nabi Musa as. Permintaan mereka bahkan lebih besar dibandingkan apa 

yang mereka minta kepada Muhammad saw. di antara permintaan tersebut adalah: 

1) Mereka meminta kepada Musa as. agar mereka bisa bertemu dan melihat Allah 

swt. secara jelas. Permintaan semacam ini menurut al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i 

merupakan permintaan manusia yang bodoh, zalim, dan sedang mengigau. 

Akibat permintaan tersebut mereka disambar petir sebagai bentuk hukuman dan 

peringatan Allah swt. kepada mereka. 

2) Mereka menyembah  َالْعِجْل yaitu berhala yang berupa patung anak sapi, 

penyembahan terhadap berhala setelah adanya penjelasan bahwa Allah swt. 

bersih dari penyurapaan terhadap makhluk dan hal-hal yang baru merupakan 

bentuk kebodohan manusia yang paling mengerikan. Oleh karena itu, Nabi Musa 

as. memerintahkan agar mereka segera bertaubat dan meminta ampun kepada 

Allah swt.264 

                                                           

262 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 102. 

263 Muh}ammad H {usain al-T {aba >t}aba >‘i, al-Mi>za >n fi > Tafsi>r al-Qur’a >n, juz 5, h. 132. 

264 Muh}ammad H {usain al-T {aba >t}aba >‘i, al-Mi>za >n fi > Tafsi>r al-Qur’a >n, juz 5, h. 132. 
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Selain dua permintaan di atas, masih banyak lagi permintaan dan kelakuan 

buruk lainnya seperti pengingkaran mereka terhadap ayat-ayat Allah, membunuh 

para nabi, melanggar perjanjian tentang peraturan hari sabat dan permintaan lainnya 

yang menunjukkan bahwa sejak dahulu mereka telah ingkar atau kafir terhadap 

kitab-kitab Allah, bukan hanya kepada kitab al-Qur’an. Kemudian Allah menjelaskan 

bahwa keingkaran atau kekufuran tersebut yang menjadi penyebab Allah mengunci 

hati mereka, sebagaimana firman Allah swt. QS al-Nisa>’/4: 155: 

هَا بِكُفْرهِِمْ فَلاَ يُـؤْمِنُونَ إِلاَّ قلَِيلاً    )۱٥٥(. بَلْ طبََعَ اللَّهُ عَلَيـْ

Terjemahnya: 
Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya, karena itu 
hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman.265 

Selain menjelaskan tentang sebab Allah mengunci hati mereka, ayat di atas 

juga menjadi pengecualian bahwa tidak semua ahl al-kita>b itu kafir kepada Allah 

swt., ada sebagian kecil dari mereka yang beriman kepada Allah swt. salah satunya 

yaitu al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm.  

Berdasarkan penjelasan ini, maka al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm secara  spiritual 

tidak hanya dituntut untuk mengimani al-Qur’an yang diturunkan kepada 

Muhammad saw., tetapi mereka juga harus tetap mengimani kitab-kitab yang 

diturunkan Allah kepada nabi-nabi terdahulu. 

b. Peribadatan  

Tugas ke dua al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm dalam tanggung jawab spiritualnya 

adalah tugas peribadatan yang ditunjukkan oleh kalimat  ( َالْمُقِيمِينَ الصَّلاَة) al-muqi>mi>n 
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al-s}ala >h yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Kalimat ( َالْمُقِيمِين) al-muqi>mi>n 

pada QS al-Nisa>’/4:162 di atas secara susunan kalimat seharusnya berbaris rafa’ 

( نَ و الْمُقِيمُ  ) al-muqi>mu>n karena bersandar atau ‘at}af pada kalimat sebelumnya yang 

juga rafa’ yaitu ( َالرَّاسِخُون) al-ra >sikhu>n. Menurut al-‘Alla>mah al-T{aba>t}aba>’i 

dinas }abkannya kalimat al-muqi>mu>n menjadi al-muqi>mi>n berfungsi sebagai madah} 

atau pujian.266 Madah} di sini bertujuan untuk menunjukkan keutamaan ibadah 

tersebut. Pendapat ini dianut oleh Imam Sibawaih dan kebayakan ualama Basrah. 

Pendapat lain mengatakan bahwa kalimat ( َالْمُقِيمِين) al-muqi>mi>n pada ayat ini 

berbaris jer (berbunyi i >) karena digandengkan dengan kata (َبمِا) bima> pada kalimat ( َبمِا

 (وَباِلْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ ) bima> unzila ilaika, sehingga kalimat sebenarnya adalah (أنُْزلَِ إلِيَْكَ 

wa bi al-muqi>mi>n al-s}ala >h, pendapat ini dipegang oleh al-Kisa>i. Ada juga yang 

berpendapat bahwa kalimat ( َالْمُقِيمِين) al-muqi>mi>n berbaris jer karena bersandar pada 

kata ( ْهُم) hum pada kalimat ( ْهُم  minhum, maka kalimat yang sebenarnya adalah (مِنـْ

( هُمْ وَ  الصَّلاَةَ الْمُقِيمِينَ مِنَ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ مِنـْ ).  Selain itu, pendapat lain juga 

mengatakan bahwa kalimat ( َالْمُقِيمِين) al-muqi>mi >n berbaris jer karena bersandar 

kepada huruf ( َك) kaf yang terdapat pada kalimat ( َمِنْ قَـبْلِك) min qablika yang berarti 

( الْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ  قَـبْلِ  مِنْ  وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِكَ وَ  ).267 

Pada dasarnya, perubahan  i’rab pada kalimat di atas menurut pakar bahasa 

disebut dengan (كسر الإعراب) kasr al-i’ra>b. Pada masa turunnya, al-Qur’an hadir 

ditengah-tengah masyarakat yang sangat fasih dalam berbahasa Arab. Tatkala turun 

satu ayat yang terdapat di dalamnya kasr al-i’ra>b seperti kalimat ( َالْمُقِيمِين) al-

muqi>mi>n, maka seharusnya mereka yang mahir berbahasa Arab pada saat itu 

                                                           

266 Muh}ammad H {usain al-T {aba >t}aba >‘i, al-Mi>za >n fi > Tafsi>r al-Qur’a >n, juz 5, h. 140. 

267 Muh}ammad H {usain al-T {aba >t}aba >‘i, al-Mi>za >n fi > Tafsi>r al-Qur’a >n, juz 5, h. 141. 
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langsung berkata: “bagaimana mungkin al-Qur’an yang dibawa oleh Muhammad 

menantang kafasihan orang-orang Arab sedangkan di dalamnya ada ayat yang 

mengandung kasr al-i’ra>b”, akan tetapi tidak satupun di antara mereka yang 

mengatakan hal tersebut, ini menunjukkan bahwasanya pada saat itu mereka sedang 

memperhatikan rahasia kasr al-i’ra>b yang menarik perhatian dan kesadaran mereka 

terhadap kebenaran yang terkandung dalam kalimat tersebut.268 

Terjadinya kasr al-i’ra>b pada kalimat al-muqi>mi>n al-s}ala >h menunjukkan 

betapa pentingnya ibadah tersebut. Ibadah salat merupakan tiang dan pondasi dalam 

rukun-rukun Islam. Setiap rukun yang ada dalam rukun-rukun Islam mempunyai 

waktu tertentu, durasi, dan usia taklif seperti syahadat hanya dikerjakan satu kali 

semur hidup, puasa dikerjakan sebulan dalam satu tahun, zakat dikeluarkan jika telah 

mencapai nisab dan haul, haji dikerjakan bagi merka yang mampu, adapun salat 

sebagai tiang agama terus menerus dikerjakan hingga akhir hayat. 269 

Pelaksanaan salat secara konsisten yang dilakukan oleh al-ra >sikhu >na fi > al-

‘ilm yang telah dijelaskan di atas mempunyai dua tujuan:  

1) Bertujuan untuk memperkuat keimanan mereka terhadap agama serta ajaran-

ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.  

2) Pelaksanaan salat ( َالْمُقِيمِينَ الصَّلاَة) tersebut bertujuan untuk memberi nasihat dan 

teguran kepada kelompok zai>g al-qalb atau orang-orang yang sesat hatinya dari 

kalangan ahl al-kita>b yang justru beribadah dengan menyembah patung sapi 

sebagaimana yang dijelaskan dalam QS al-Nisa>’/4:153: 

                                                           

268 Muh}ammad Mutawalli al-Sya’rawi, Tafsi>r al-Sya’ra>wi (Qahirah: Ikhba >r al-Yaum, 1991), 
h. 2813. 

269 Muh}ammad Mutawalli al-Sya’rawi, Tafsi>r al-Sya’ra>wi, h. 2813. 
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نَا مُوسَى سُلْطاَناً مُبِينًا ثمَُّ اتخََّذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَـعْدِ    ۱٥۳. مَا جَاءَتـْهُمُ الْبـَيـِّنَاتُ فَـعَفَوْناَ عَنْ ذَلِكَ وَآتَـيـْ
Terjemahnya: 

Kemudian mereka menyembah anak sapi, sesudah datang kepada mereka 
bukti-bukti yang nyata, lalu Kami maafkan (mereka) dari yang demikian. 
Dan telah Kami berikan kepada Musa keterangan yang nyata.270 

Ayat ini melanjutkan penjelasan sebelumnya tentang kesesatan zai >g al-qalb dari 

kalangan ahl al-kita>b, setelah mereka disambar petir karena meminta kepada 

Musa agar Allah memperlihatkan diri-Nya secara jelas, mereka kemudian 

melakukan kesesatan lain yaitu menjadikan patung anak sapi sebagai 

sesembahan dan simbol wujud Allah swt. Mereka melakukan hal ini sebagai 

bentuk kekecewaan mereka karena tidak diperlihatkan wujud Allah secara 

jelas.271 

Oleh karena itu, sudah menjadi tugas para nabi yang diutus kepada mereka 

dan al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm untuk mengajak mereka bertaubat kepada Allah swt. dan  

mengajarkan serta menunjukkan kepada kelompok  zai >g al-qalb, baik dari kalangan 

ahl kita>b ataupun kalangan lain yang menyembah selain Allah swt. , bahwa salah 

satu bentuk peribadatan kepada Allah yang benar adalah dengan mendirikan salat, 

bukan dengan menyembah berhala dan menjadikannya simbol wujud Allah swt.    

2. Tanggung Jawab Intelektual 

Tanggung jawab kedua yang diemban oleh al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm dari aspek 

intelektual ialah bertugas memberikan ta’wi >l terhadap ayat-ayat mutasya >bih. Tugas 

tersebut bertujuan untuk menjawab fitnah-fitnah serta ta’wi>l yang dilakukan oleh 

za >ig al-qalb terhadap makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat mutasya>bih. 

                                                           

270 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 102. 

271 Muh}ammad H {usain al-T {aba >t}aba >‘i, al-Mi>za >n fi> Tafsi>r al-Qur’a >n, juz 5, h. 132. 
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Al-ra>sikhu>na fi> al-‘ilm akan mampu menjawab fitnah-fitnah serta ta’wi >l yang 

dilakukan oleh za>ig al-qalb tersebut jika memenuhi empat syarat berikut: 

a. Pemberian ta’wi >l harus dilengkapi dengan instrumen ilmu pengetahuan yang 

mendalam dan mantap atau diistilahkan oleh al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i dengan 

asyaddu al-s (أشد الثبات) \aba>t.272 Melalui instrumen tersebut, ta’wi >l yang 

diberikan oleh al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm terhadap ayat-ayat yang mutasya>bih akan 

konsisten bersandar pada ayat-ayat yang muh}kam dan tidak tergoyahkan oleh 

pemikiran-pemikiran syubhat yang disebarkan oleh orang-orang yang sesat. 

b. Pemahamannya tentang ta’wi >l harus dilandasi oleh kesucian hati.  ‘Alla>mah al-

T{aba>t }aba>’i dalam tafsirnya ketika membahas tentang otoritas al-ra >sikhu>na fi > al-

‘ilm ia juga mengutip sebuah ayat yang menjadi dalil bahwa pengetahuan 

tentang ta’wi >l harus dilandasi oleh kesucian hati, bukan semata-mata 

mengandalkan kedalaman dan kemantapan ilmu.273 Allah swt. dalam QS al-

Wa>qi’ah/56: 77-79 berfirman: 

  )٧٩-٧٧(. إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ لاَ يمَسَُّهُ  .فيِ كِتَابٍ مَكْنُونٍ  .يمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِ 
Terjemahnya:  

Sesungguhnya al-Qur’an ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab 
yang terpelihara (Lauh } al-Mahfuz }). Tidak menyentuhnya kecuali orang-
orang yang disucikan.274 

Menyentuh atau (المس) al-massu pada ayat di atas merupakan kata yang biasa 

digunakan dalam proses kegiatan untuk memperoleh pemahaman dan ilmu.275 

                                                           

272 Muh}ammad H {usain al-T {aba >t}aba >‘i, al-Mi>za >n fi > Tafsi>r al-Qur’a >n, juz 3, h. 33. 

273 Muh}ammad H {usain al-T {aba >t}aba >‘i, al-Mi>za >n fi > Tafsi>r al-Qur’a >n, juz 3, h. 63. 

274Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 537. 

275 Muh}ammad H {usain al-T {aba >t}aba >‘i, al-Mi>za >n fi > Tafsi>r al-Qur’a >n, juz 3, h. 63. 
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Kalimat  ( ٍكِتَابٍ مَكْنُون) yang dimaksud pada ayat di atas adalah ummu al-kita>b ( أم

 .yang terdapat dalam Firman Allah QS al-Ra’d/13: 39 (الكتاب

  )۳٩. (يمَْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُـثْبِتُ وَعِنْدَهُ أمُُّ الْكِتَاب
Terjemahnya: 

Allah menghapuskan apa dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan 
di sisi-Nya-lah terdapat ummul kita >b.276 

Tidak diragukan, secara zahir ayat di atas menunjukkan bahwa orang-orang yang 

disucikan (al-mut}ahharu>n) di antara hamba-hamba Allah adalah mereka yang 

menyentuh al-Qur’an yang berada pada tempat yang terpelihara ( ٍكِتَابٍ مَكْنُون) 

dan terjaga dari perubahan. Mereka diberikan gelar al-mut}ahharu>n karena pada 

hati mereka telah diletakkan kesucian, dan tidak ada yang meletakkan kesucian 

tersebut kecuali Allah swt. hal tersebut terbukti ketika Allah menyebut kata al-

t }aha>rah dalam al-Qur’an, Allah selalu menisbatkan kata tersebut kepada diri-

Nya, misalnya QS al-Ah}za>b/33:33 dan al-Ma>idah/5: 6. 

اَ يرُيِدُ اللَّهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُهِّركَُمْ تَطْهِيراً  )۳۳. (إِنمَّ
Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahl al-

Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.277 

ركَُمْ وَليُِتِمَّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَ    )٦ (. لَّكُمْ تَشْكُرُونَ مَا يرُيِدُ اللَّهُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرجٍَ وَلَكِنْ يرُيِدُ ليُِطَهِّ
Terjemahnya: 

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan 
kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu 
bersyukur.278 

Dari kedua ayat tersebut dapat dipahami bahwa di dalam al-Qur’an kata t }aha>rah 

secara ma’nawiyyah tidak disebutkan kecuali dinisbatkan kepada Allah atau 

                                                           

276Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 254. 

277Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 422. 

278Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 108. 
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kepada izin-Nya, dan bukanlah tergolong t}aha>rah atau suci melainkan hilangnya 

hal-hal yang kotor dan keji dari hati sebagaimana yang digambarkan pada QS 

A<li ‘Imra>n/3:7 sebagai (زيغ في القلب) zaygun fi > al-qalb. Oleh karena itu, hati yang 

suci adalah sucinya jiwa manusia dalam keyakinan dan keinginannya serta 

adanya keteguhan hati terhadap apa yang diyakininya dari pengetahuan-

pengetahuan yang hakiki, yaitu pengetahuan yang tidak memiliki kecenderungan 

terhadap keragu-raguan dan percampuran antara yang hak dan batil. Inilah yang 

dimaksud dengan al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm, Allah swt. tidak mensifati mereka 

sebagai orang yang ilmunya mendalam dan berakar kuat melainkan karena 

mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk serta keyakinan yang kuat 

terhadap apa-apa yang mereka ketahui tanpa adanya penyimpangan dalam hati 

untuk menimbulkan fitnah. Dari penjelasan ini, maka jelaslah bahwa al-

mut}ahharu >n mereka yang disucikan hatinya-lah termasuk al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm 

yaitu orang-orang yang ilmunya mendalam dan berakar kuat.279 Oleh karena itu, 

perlu diketahui bahwa mereka yang tergolong al-ra >sikhu>na fi> al-‘ilm bisa 

mengetahui ta’wi >l dikarenakan kesucian hati yang mereka miliki. Kesucian hati 

tersebutlah yang menjadikan mereka sebagai al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm, dan 

kesucian hati tersebut tidak diperoleh melainkan karena Allah swt. sebagai 

penyebabnya. Syarat kedua ini juga diungkapkan oleh Quraish Shihab dalam 

tafsir al-Misbah, ia mengatakan bahwa para ulama bisa mengetahui ta’wi >l ayat-

ayat mutasya>bih bukan hanya melalui kemantapan ilmu, tetapi juga melalui 

proses penyucian jiwa. 280 

                                                           

279Al-‘Alla >mah al-T {aba>t}aba‘i, al-Mi>za >n fi > Tafsi>r al-Qur’a >n, juz 3, h. 64. 

280 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, juz 2, h. 14 
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c. Ta’wi >l diberikan untuk mencegah dan menjawab fitnah terhadap ajaran-ajaran 

agama yang muncul dari kalangan za>ig al-qalb (orang yang hatinya sesat). 

Fitnah-fitnah yang disebarkan oleh kalangan za>ig al-qalb bertujuan untuk 

menjauhkan manusia dari ayat-ayat Allah swt, bahkan tujuan besar mereka 

adalah mengajak manusia untuk meninggalkan Agama yang di bawa oleh 

Muhammad saw. Salah satu bentuk fitnah mereka yaitu tuduhan-tuduhan keji 

yang mereka tujukan kepada sayyidah Maryam dan putranya Isa as. Allah swt 

berfirman dalam QS al-Nisa>’/4: 156. 

  )۱٥٦(. وَبِكُفْرهِِمْ وَقَـوْلهِِمْ عَلَى مَرْيمََ بُـهْتَاناً عَظِيمًا
Terjemahnya: 

Dan (kami hukum juga) karena kekafiran mereka (terhadap Isa), dan 
tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam.281 

Ayat di atas menerangkan bahwasanya kalangan za >ig al-qalb menuduh bahwa 

anak yang dikandung oleh Maryam adalah anak hasil perzinahan. Tuduhan 

tersebut langsung dijawab oleh Allah swt. melalui lisan Nabi Isa as. yang pada 

saat itu masih bayi.282 Jawaban Nabi Isa tersebut dibadikan dalam al-Qur’an 

pada QS Maryam/19:30: 

  )۳۰(. قاَلَ إِنيِّ عَبْدُ اللَّهِ آتاَنيَِ الْكِتَابَ وَجَعَلَنيِ نبَِي�ا
Terjemahnya: 

Dia (Isa) berkata: “Sesungguhnya aku adalah ahamba Allah, Dia 
memberiku kitab dan Dia menjadikan aku seorang Nabi.283 

Perkataan Nabi isa pada ayat ini mengandung penjelasan bahwa Ibunya yaitu 

sayyidah Maryam merupakan seorang wanita yang suci, karena seorang Nabi 

harus lahir dari keturunan yang saleh dan suci. Selain memfitnah sayyidah 

                                                           

281 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 103. 

282 Muh}ammad H {usain al-T {aba >t}aba >‘i, al-Mi>za >n fi > Tafsi>r al-Qur’a >n, juz 5, h. 134. 

283 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 307. 
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Maryam mereka juga memfitnah Nabi Isa as. dengan mengatakan bahwa 

merekalah yang membunuh dan mensalib Nabi Isa as. Akan tetapi, semua 

tuduhan-tuduhan tersebut telah dijawab oleh Allah swt. yang dibadikan dalam 

al-Qur’an. 

d. Ta’wi >l yang diberikan harus berdasarkan pada ah}san al-qau>l (perkataan yang 

terbaik).  Ah}san al-qau>l yang dimaksud di sini adalah ayat-ayat al-Qur’an yang 

bersifat muh}kam, sebab al-Qur’an merupakan firman Allah swt. dan sebaik-baik 

perkataan di dunia adalah firman Allah. Oleh karena itu, al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm 

dalam memberikan ta’wi >l harus berangkat dari penjelasan-penjelasan Allah swt. 

yang terdapat dalam al-Qur’an khususnya ayat-ayat yang muh}kam, sebab fitnah-

fitnah yang disebarkan oleh kalangan za>ig al-qalb terus menurus akan berulang 

dengan tema yang hampir sama, dan pada dasarnya fitnah-fitnah tersebut sudah 

ada jawabanya di dalam al-Qur’an, sebagaimana yang telah dijelaskan pada 

poin-poin sebelumnya. 

3. Tanggung Jawab Sosial  

Tanggung jawab terakhir al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm adalah perannya dalam 

memperbaiki serta mengentaskan persoalan umat. al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm bukan 

hanya bertanggung jawab dalam masalah ilmu-ilmu agama, kehadirannya 

mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Ia harus hadir untuk 

memberikan solusi terhadap pelbagai permasalahan yang muncul di tengah-

masyarakat di mana ia berada.  

Untuk memainkan perannya tersebut, al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm melalui 

kebersihan hati dan pikirannya dituntut untuk memiliki kepekaan dan aspiratif. 
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Kepekaan dalam melihat akar dari setiap permasalahan yang disebabkan oleh 

golongan-golongan za>ig al-qalb.  Allah swt. berfirman dalam QS al-Nisa>’/4:161:  

هُمْ    ۱٦۱ عَذَاباً ألَيِمًا وَأَخْذِهِمُ الرِّباَ وَقَدْ نُـهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أمَْوَالَ النَّاسِ باِلْبَاطِلِ وَأَعْتَدْناَ للِْكَافِريِنَ مِنـْ
Terjemahnya: 

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah 
dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan 
jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di 
antara mereka itu siksa yang pedih.284 

Ayat di atas menerangkan bahwasanya permasalahan sosial yang selalu 

ditimbulkan oleh za >ig al-qalb dari kalangan ahl al-kitab yaitu mereka suka 

melakukan transaksi riba, padahal Allah telah melarangnya. Ayat di atas juga 

menunjukkan bahwa sejak zaman Nabi Musa as. Allah swt. telah mengharamkan 

riba, disebutkannya ayat tentang pengharaman riba dalam Islam menunjukkan 

pembenaran al-Qur’an terhadap kitab-kitab umat terdahulu.285 

Pada masa awal dakwah Rasulullah saw. sebelum hijrah ke Madinah transaksi 

riba adalah perkara yang sangat disenangi pada saat itu. Transaksi tersebut terus 

dilakukan hingga Allah swt. menurunkan ayat-ayat yang mengharamkan riba, di 

antaranya QS. A <li ‘Imra>n/3: 130. 

  )۱۳۰. (ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تأَْكُلُوا الرِّباَ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ 
Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah 
sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman.286 

Ayat di atas merupakan ayat pertama yang turun untuk mengharamkan riba. 

Allah swt. mengharamkan praktek riba karena akibat buruk yang ditimbulkannya 

begitu besar dan berbahaya bagi tatanan kehidupan bermasyarakat.  

                                                           

284 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 103 

285 Muh}ammad H {usain al-T {aba >t}aba >‘i, al-Mi>za >n fi > Tafsi>r al-Qur’a >n, juz 2, h. 412. 

286 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 66. 
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Bahaya yang dapat ditimbulkan oleh riba antara lain ialah menghabiskan 

serta menguras harta secara perlahan dikarenakan prakteknya yang kejam dan 

merugikan, melahirkan permusuhan dan buruk sangka, merusak ketentraman dan 

keamanan, membuat mereka yang terlibat dalam transaksi tersebut menghalalkan 

segala cara, memicu pertengkaran dan perpecahan, dan berbagai macam keburukan  

serta musibah lain yang terkandung di dalamnya.287 Melihat besarnya bahaya dan 

keburukan riba, maka kehadiran al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm merupakan jawaban dalam 

menghilangkan atau setidaknya mengurangi praktek riba tersebut. Allah swt. 

berfirman dalam QS al-Nisa’/4: 162. 

هُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُـؤْمِنُونَ بمِاَ أنُْزلَِ إلِيَْكَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِكَ  وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ  لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ مِنـْ

 )۱٦۲. (أَجْراً عَظِيمً وَالْمُؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ أوُلئَِكَ سَنُـؤْتيِهِمْ 
Terjemahnya: 

Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang 
mukmin, mereka beriman kepada (al-Qur’an) yang telah diturunkan kepadamu 
(Muhammad), dan kepada (kitab-kitab) yang telah diturunkan sebelummu dan 
begitu pula mereka yang melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan beriman 
kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan Kami berikan 
kepada mereka pahala yang besar.288 

Kalimat al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm pada ayat di atas digandengkan dengan 

beberapa kalimat, salah satunya yaitu ( َالْمُؤْتوُنَ الزَّكَاة) al-mu’tu>na al-zaka>h  yang berarti 

orang-orang yang menunaikan zakat. Penggandengan tersebut menunjukkan bahwa 

selain bertugas untuk mengimani, mendirikan shalat, dan memberikan ta’wi >l, al-

ra>sikhu>na fi > al-‘ilm juga dituntut untuk bertugas menghilangkan praktek riba 

ditengah-tengah masyarakat dengan cara menunaikan zakat.  

                                                           

287 Muh}ammad H {usain al-T {aba >t}aba >‘i, al-Mi>za >n fi > Tafsi>r al-Qur’a >n, juz 2, h. 423 

288Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 103 
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Penunaian zakat sebagai sebuah solusi dalam menghilangkan praktek riba 

juga diperkuat oleh ayat-ayat yang berbicara tentang riba itu sendiri. Allah swt. 

ketika menjelaskan tentang ayat-ayat riba di dalam al-Qur’an selalu 

menggandengkannya dengan ayat-ayat yang berbicara tentang infaq, sadaqah, dan 

zakat. Penggandengan tersebut terkadang diletakkan dalam satu ayat yang sama, 

terkadang juga diletakkan sebelum atau sesudah ayat-ayat yang menjelaskan tentang 

riba.289 Contoh yang diletakkan dalam satu ayat pada QS al-Baqarah/2: 276: 

 ۲٧٦ .يمَْحَقُ اللَّهُ الرِّباَ وَيُـرْبيِ الصَّدَقاَتِ وَاللَّهُ لاَ يحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَيِم
Terjemahnya: 

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak 
menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.290 

Berdasarkan penjelasan dan ayat-ayat yang telah dijelaskan dalam 

pembahasan ini, maka tugas al-ra >sikhu >na fi > al-‘ilm dari sisi tanggung jawab sosial 

ialah menghilangkan praktek riba dengan menghidupkan serta membudayakan 

gerakan infaq, sedekah, dan zakat.  

  

                                                           

289 Muh}ammad H {usain al-T {aba >t}aba >‘i, al-Mi>za >n fi > Tafsi>r al-Qur’a >n, juz 2, h. 413. 

290 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 45. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap konsep al-

ra >sikhu>na fi > al-‘ilm perspektif al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i dalam Tafsi >r al-Mi >za>n di 

atas, maka tesis ini menunjukkan bahwa: 

1. Ayat-ayat yang menyebutkan tentang term al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm di dalam al-

Qur’an bertujuan untuk menggambarkan keteguhan iman, keindahan karakter , 

kelurusan hati, dan kecerdasan berfikir yang mereka miliki ketika berinteraksi 

dengan al-Qur’an. Sikap mereka tersebut menjadi jawaban serta peringatan 

terhadap fitnah dan takwil menyimpang yang dilakukan oleh kelompok za>ig al-

qalb terhadap ayat-ayat al-Qur’an. 

2. Karakter al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm menurut  al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba >’i terlihat saat 

Allah swt. memujinya sebagai ulu > al-alba >b. Karakter tersebut adalah 

kemantapan hati (mustaqir al-qalb), keimanan  (al-i >man), selalu bertaubat 

kepada Allah al-ina >bah ila > Alla>h, dan mengikuti perkataan yang terbaik (ittiba>’ 

ah}san al-qaul). 

3. Tugas dan tanggung jawab utama al-ra>sikhu>na fi> al-‘ilm adalah menjawab 

penyimpangan yang dilakukan kalangan za >ig al-qalb terhadap al-Qur’an. 

Pertanggung jawaban al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm tersebut dituntut dalam tiga aspek, 

yaitu tanggung jawab spritual, tanggung jawab intelektual, dan tanggung jawab 

sosial. Dalam tanggung jawab spiritual ia bertugas untuk beriman dan 

melaksanakan peribadatan, dalam tanggung jawab intelektual ia bertugas untuk  
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memberikan ta’wil yang benar terhadap makna-makna al-Qur’an yang telah 

dimaknai secara sesat oleh kalangan zai>g al-qalb, sedangkan dalam tanggung 

jawab sosial ia bertugas untuk memberantas praktek riba dengan cara 

menanamkan dan menghidupkan budaya infaq, sedekah dan zakat di tengah-

tengah masyarakat. 

B. Impilikasi 

Setelah melakukan penelitian dan memaparkan kesimpulan tentang konsep 

al-ra >sikhu>na fi > al-‘ilm perspektif al-‘Alla>mah al-T{aba>t }aba>’i dalam Tafsi >r Al-Mi >za>n 

di atas, maka penulis menyarankan dua hal berikut: 

Pertama, pembahasan tentang al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm seharusnya tidak 

dibatasi pada boleh tidaknya ia melakukan ta’wi >l, sebab hal tersebut bukanlah tujuan 

utama Allah menyebutkannya dalam al-Qur’an. Allah menyebutkan sosok al-

ra >sikhu>na fi > al-‘ilm sebagai contoh atau suri tauladan bagi umat Islam khususnya 

bagi mereka yang diamanahkan Allah untuk mempelajari dan mendalami al-Qur’an 

agar senantiasa bersungguh-sungguh dalam menjaga kemurnian ajaran agamanya 

dari fitnah-fitnah dan takwil-takwil yang sesat. Semoga hasil penelitian ini dapat 

melahirkan pribadi-pribadi berkarakter al-ra>sikhu>na fi > al-‘ilm yang mampu menjadi 

benteng terdepan dalam menjaga kemurnian ajaran-ajaran agama Islam. 

Kedua, penulis mengakui dan menyadari bahwa penelitian yang dilakukan 

oleh penulis jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar 

pembaca memberikan sumbangsih berupa kritik yang konstruktif sebagai masukan 

dan perbaikan terhadap penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan 

manfaat dan bisa menjadi bahan pemikiran bersama demi berkembangnya khazanah 

pemikiran Islam, khususnya yang terkait dengan ilmu-ilmu al-Qur’an dan tafsirnya. 
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