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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

B Be 
 ت 

 
ta 
 

T 
 

Te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim J 

 
Je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 

 
Kh 

 
ka dan ha 

 د 
 

dal 
 

D 
 

De 
 ذ  

 
z\al 

 
z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

R 
 

Er 
 ز 

 
zai 

 
Z 
 

Zet 
 س 

 
sin 

 
S 
 

Es 
 ش 

 
syin 

 
Sy 

 
es dan ye 

 ص 
 

s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 

 
d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
´ain 

 
´ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 

 
G 
 

Ge 
 ف 

 
fa 
 

F 
 

Ef 
 ق 

 
qaf 

 
Q 

 
Qi 

 ك 
 

kaf 
 

K 
 

Ka 
 ل 

 
lam 

 
L 
 

El 
 م 

 
mim 

 
M 
 

Em 
 nun ن 

 
N 
 

En 
 و 

 
wau 

 
W 
 

We 
 هـ 

 
ha 
 

H 
 

Ha 
 ء 

 
hamzah 

 
´ 
 

Apostrof 
 ى 

 
ya Y 

 
Ye 

 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

 haula : هَوْلَ  

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 

 

 ـوَْ 

 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau ya>´ 

 

ىْ|ْ...َْْْاْ...َْْ  

 
d}ammah dan wau 

 

 و ـْ

 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>´ 

 

i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

 ـىْ
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 Contoh: 

 ma>ta : مَاتَ 

 <rama : رَمَى 

 qi>la : قِيْلَ  

 yamu>tu : يمَُوْتُ 

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: 

 raud}ah al-at}fa>l : رَوْضَةُ الَطْفَالِ 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : اَلمَْدِينَْةُ اَلفَْاضِلَُ 

 al-h}ikmah : اَلحِْكَْْةُ 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d ( ـهـ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َّناَ   <rabbana : رَب

 <najjaina : نَََّيْناَ 

 al-h}aqq : اَلحَْقه 

مَ   nu“ima : نعُهِ

 aduwwun´ : عدَُو  
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Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ـــــِىه), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan ´Aliyy atau ´Aly)´ : علَِى  

 Arabi> (bukan ´Arabiyy atau ´Araby)´ : عَرَب  

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: 

مْسُ   al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اَلشَّ

لزَْلََ   al-zalzalah (az-zalzalah) : اَلزَّ

 al-falsafah : اَلفَْلسَْفَة 

 al-bila>du : اَلبْلَادُ 

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: 

 ta´muru>na : تأَمُْرُوْنَ 

 ´al-nau : اَلنَّوْعُ 

ء    syai´un : شََْ

 umirtu : أُمِرْتُ 
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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 telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau yang 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 ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur´a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah ( الله) 

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

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

huruf hamzah. 

Contoh: 

   billa>h بِاللهِ   di>nulla>h دِيْنُ اللهِ 

Adapun ta>´ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h    هُُْ فِِْ رَحَْْةِ اللهِ 

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, atau bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
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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 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´Ali> ibn ´Umar al-Da>r Qut}ni> Abu> Al-H{asan, ditulis menjadi: Abu> Al-H{asan, 
´Ali> ibn ´Umar al-Da>r Qut}ni>. (bukan: Al-H{asan, ´Ali> ibn ´Umar al-Da>r 
Qut}ni> Abu>) 

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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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta´a>la> 

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

as. = ´alaihi al-sala>m 

cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

t.d. = Tanpa data 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

h. = Halaman 
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ABSTRAK 

Nama :  Muh. Affian 
NIM\ :  80600218013 
Jurusan         :  Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 
Judul : Paradigma Al-Qur’an tentang Keberpihakan dan Perlindungan    

terhadap Kaum Marginal (Suatu Kajian Tafsir Tematik Terhadap 
Ayat-Ayat Mustad}’afi>n) 

Tesis ini merupakan satu penelitian yang membahas paradigma al-Qur’an 
tentang keberpihakan dan perlindungan terhadap kaum marginal dengan mengacu 
pada term-term mustad}’afi>n dalam al-Qur’an serta term-term yang berhubungan 
dengan term tersebut. Setidaknya ada beberapa faktor yang mendorong penulis 
mengangkat permasalahan kaum marginal (mustad}’afi>n) dalam tulisan ini, selain 
karena secara nyata kaum marginal senantiasa ada di tengah-tengah umat Islam, 
al-Qur’an sendiri cukup sering berbicara tentang nasib dan keadaan kaum ini, dan 
tujuannya jelas, yakni dalam rangka mengajak seluruh umat manusia untuk 
senantiasa menumbuhkan sikap kepedulian dan kesadaran atas nasib mereka. 

Permasalahan pokok yang terdapat di dalam penelitian tesis ini adalah 
bagaimana paradigma al-Qur’an tentang keberpihakan dan perlindungan terhadap 
kaum marginal? Yang peneliti jabarkan melalui beberapa sub masalah, yaitu 
antara lain: Bagaimana tinjauan umum tentang kaum marginal? Bagaimana 
analisis tematik kaum marginal dalam al-Qur’an? Bagaimana wujud dan urgensi 
keberpihakan dan perlindungan terhadap kaum marginal dalam paradigma al-
Qur’an? Dari rumusan masalah tersebut diharapkan agar penelitian ini bertujuan 
dapat mengetahui secara mendalam paradigma al-Qur’an tentang keberpihakan 
dan perlindungan terhadap kaum marginal yang dijadikan sebagai bahan bacaan 
atau referensi pustaka pada berbagai lembaga keilmuan di bidang tafsir dan dapat 
menjadi rujukan bagi para kaum intelektual maupun masyarakat secara luas serta 
dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga nuansa interaksi 
sosial-kemasyarakatan dapat terwujud secara damai, adil, sejahtera, aman dan 
tentram serta hidup dalam nuansa yang lebih qur’ani. 

Penulis menggunakan metode tafsir tematik melalui tiga pendekatan di 
dalam penelitian ini, yaitu pendekatan ilmu tafsir, pendekatan multidisiplin, dan 
pendekatan transdisiplin, menggunakan beberapa teknik interpretasi, antara lain: 
teknik interpretasi qur’ani, sunnah, linguistik, sistemis, dan sosiohistoris. Dalam 
penelitian ini tergolong library research berjenis kualitatif, yang keseluruhannya 
merujuk pada literatur yang bersumber dari bahan tertulis seperti buku, artikel, 
jurnal serta dokumen yang bersifat riset kepustakaan. 

Hasil dari penelitian tesis ini, setelah melihat penjelasan tinjauan umum 
tentang kaum marginal, kemudian menjelaskan bagaimana analisis tematik term-
term mustad}’afi>n dalam al-Qur’an, maka dapat ditemukan kesimpulan wujud dan 
urgensi keberpihakan dan perlindungan terhadap kaum marginal, yaitu: dalam 
bidang ekonomi ditempuh melalui tiga cara, yakni menumbuhkan etos kerja, 
mengoptimalkan fungsi zakat, dan membudayakan infak; adapun dalam bidang 
sosial, antara lain menjadikan tauhid sebagai paradigma pembebasan sosial, 
menciptakan tatanan masyarakat tanpa kelas dan memberi ruang kebebasan atas 
hak kaum perempuan; kemudian dalam bidang politik, mengacu pada kekuatan 
hijrah sebagai titik awal perjuangan, menjadikan agama sebagai kontrol politik 
dan meniscayakan peranan politik umat Islam yang mengarah pada cita-cita 
politik yang berpihak terhadap kaum marginal, selanjutnya urgensi keberpihakan 
dan perlindungan terhadap kaum marginal, yakni mengentaskan kemiskinan dan 
mengurangi adanya kesenjangan sosial-ekonomi yang terjadi di dalam kehidupan 
masyarakat marginal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an adalah kitab mukjizat di dalam agama Islam yang berfungsi 

sebagai sumber rujukan untuk memecahkan masalah-masalah kemanusiaan dalam 

berbagai segi kehidupan, baik secara ruhani, jasmani, sosial, ekonomi, maupun 

politik dengan pemecahan yang bijaksana, karena ia diturunkan oleh Allah yang 

Maha Bijaksana dan Maha Terpuji.1 Pada setiap problematika yang ada, teks al-

Qur’an senantiasa meletakkan sentuhannya yang mujarab dengan dasar-dasar 

umum yang dapat dijadikan landasan untuk setiap langkah-langkah kehidupan 

manusia, sehingga teks al-Qur’an membumi untuk dijadikan petunjuk dan peta 

jalan kemanusiaan yang paripurna.2 Dengan demikian, teks kitab suci al-Qur’an 

senantiasa memperoleh kelayakannya disetiap waktu dan tempat, karena itulah 

Islam menjadi risalah yang abadi dalam setiap zaman. 

Pada teks-teksnya, al-Qur’an senantiasa berdialog dengan konteks dan 

realitas, baik di masa lalu (disaat al-Qur’an diturunkan), masa kini dan masa 

yang akan datang. Semua permasalahan dari zaman ke zaman selalu membuat 

para mufassir terus tertantang untuk mencoba melakukan segala upaya-upaya 

interpretatif dan mengkaji setiap teks-teks di dalam al-Qur’an agar mampu 

dikontekstualisasikan sesuai kebutuhan zamannya. Sehingga pada prinsipnya al-

Qur’an adalah wahyu yang bersifat progresif. Spirit yang dibawanya mengilhami 

seluruh manusia untuk terus melakukan perubahan-perubahan menuju kehidupan 

yang lebih adil dan ideal.3 

 

1Huzaemah Tahido Yanggo, “Al-Qur’an Sebagai Mukjizat Terbesar”, Waratsah 1, no. 2 

(Desember 2016), h. 10. 

2Muhbib Abdul Wahab, “Misi Kemanusiaan Alquran”, Opini Republika. 19 April 2022. 

https://www.republika.id/posts/27123/misi-kemanusiaan-alquran  (23 September 2022). 

3M. Abduh Wahid, “Tafsir Liberatif Farid Esack”, Jurnal Tafsere 4 no. 2 (2016), h. 149. 

https://www.republika.id/posts/27123/misi-kemanusiaan-alquran
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Terbukti pada waktu diturunkannya, al-Qur’an menjadi dasar dan bahan 

utama dalam melakukan perubahan besar bangsa Arab pada waktu itu. Bagaikan 

kegelapan yang seketika berubah menjadi cahaya yang terang benderang. Wahyu 

al-Qur’an telah mendasari fenomena perbudakan dan penindasan yang berubah 

menjadi kemerdekaan dan pembebasan. Nabi Muhammad saw., sebagai Rasul 

utusan-Nya, membawa risalah kebebasan dan berhasil mematrikan gerakannya 

untuk memperjuangkan kemerdekaan masyarakat Arab dari sistem perbudakan, 

penindasan, kebodohan, dan mengentaskan kemiskinan. Nabi Muhammad saw., 

dengan akhlak mulianya benar-benar memperlihatkan spirit al-Qur’an di dalam 

menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebebasan.4 

Secara historis, diakui bahwa al-Qur’an hadir menjadi visi besar dalam 

pembebasan umat manusia.5 Tapi dewasa ini, di abad 21 yang kontras dihadapan 

manusia adalah kebobrokan dan kehancuran, dimana etika dan moral lebih rendah 

dibanding kepintaran manusia. Bahwa, permasalahan-permasalahan yang tengah 

dihadapi umat Islam masa kontemporer saat ini, kian kompleks seiring dengan 

canggihnya penalaran manusia yang makin matang. Sungguh disesalkan ketika 

kecerdasan tidak diimbangi dengan etika dan moral, maka yang terjadi adalah 

merebaknya ragam-ragam tirani, ketidakadilan, ketertindasan dan dehumanisasi.6 

Kebangkrutan etika dan moral yang terjadi pada abad 21 ini, ditandai dengan 

adanya dominasi para penguasa-penguasa yang korup, hadirnya bandit-bandit 

ekonomi, para candu popularitas, neo-kolonialisme, serta munculnya kelompok 

yang disebut “kaum marginal” yang kini menjadi fenomena lumrah. Seakan 

 

4Rd. Hasbi Nawawi Ashidiki, “Konsep Mustadh’afin dalam Kajian Tafsir Kontemporer 

(Studi atas Tafsir Farid Esack)”, Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir 2, no. 2 (Desember 

2021), h. 14-15. 

5Asghar Ali Engineer, Islam and Liberation Theology: Essay on Liberative Elements in 
Islam, terj. Agung Prihantoro, Islam dan Teologi Pembebasan (Cet. V; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2009), h. 3. 

6M. Abduh Wahid, “Tafsir Liberatif Farid Esack”, Jurnal Tafsere, h. 150. 
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masyarakat sengaja dididik untuk bungkam dan menunduk pada penguasa dan 

didesain sedemikian rupa agar fenomena keterpinggiran nasib manusia ini tidak 

terlalu tampak. Sehingga fakta dehumanisasi, ketidakadilan, marginalisasi, dan 

sistem struktur yang hegemonik memang merupakan fenomena tidak terelakkan.7 

Jika melihat realitas yang ada pada tubuh bangsa Indonesia saat ini, 

sebagai negara berkembang dan salah satu bagian negara dunia ketiga, bangsa 

Indonesia memberikan banyak fakta yang tidak bisa dinaifkan. Indonesia sebagai 

bangsa yang besar dan plural, dalam beberapa waktu belakangan sampai 

sekarang, negara tercinta banyak diliputi duka nestapa. Fenomena ketidakadilan 

menjadi lumrah hadir disekitar. Dominasi penguasa korup, kapitalisme, dan 

penindasan terjadi dimana-mana, ada begitu banyak fakta penggusuran yang 

melibatkan kelompok masyarakat kecil yang tidak sesuai prosedur hukum dan 

tidak berperikemanusiaan, serta masih banyak lagi realita-realita ketidakadilan 

dan bentuk penindasan lainnya. 

Lonjakan angka kasus kemiskinan yang menimpa bangsa Indonesia saat 

ini merupakan contoh konkrit bagaimana sistem dan struktur sosial-politik-

ekonomi yang menindas telah mengakibatkan bangsa ini mengalami krisis 

multidimensi. Apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang beberapa tahun 

belakangan menjadi musibah yang sedang dihadapi oleh hampir seluruh negara di 

dunia, termasuk Indonesia.  

Tak dimungkiri, bahwa pandemi Covid-19 sangat berdampak signifikan 

terhadap peningkatan kemiskinan. Berdasarkan data laporan yang dikeluarkan 

oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2020 ketika saat kasus Covid-19 di 

Indonesia sudah mulai terkonfirmasi, presentase penduduk miskin mencapai 

angka sebesar 9,78%, meningkat 0,56% terhadap angka kemiskinan pada 

 

7Piet H. Khaidir, “Teologi Kaum Tertindas: Sajak Ber-Islam untuk Praksis Keadilan 

Sosial”, Jurnal Ilmiah Bestari, no. 35 (2003), h. 100. 
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September 2019 sebesar 9,22%.8 Selanjutnya, pada September 2020, presentase 

penduduk miskin kembali mencapai angka dua digit, yakni 10,19% atau sekitar 

27,55 juta orang, meningkat 0,41% atau bertambah 1,13 juta orang terhadap 

Maret 2020.9 Dan untuk data laporan terakhir di tahun 2021 tingkat kemiskinan 

mencapai angka sebesar 10,14% atau sekitar 27,54 juta orang Indonesia yang 

masih berstatus miskin.10 Meskipun angka di tahun 2021 sedikit turun jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi tetap saja angka itu masih 

tergolong sangat tinggi. Hal ini tentu memprihatinkan dan sangat disayangkan. 

Pasalnya, di tahun 2015-2019 angka kemiskinan berhasil ditekan dan menurun 

dari tahun ke tahun. 

Hingga kini, dampak dari pandemi Covid-19 memang sangat luar biasa, 

perekonomian Indonesia menurun drastis, para pekerja harian sebagian besar 

terpaksa dirumahkan dengan risiko tanggungan hidup yang tidak sedikit. Bahkan, 

tidak sedikit para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) terseok-seok 

untuk tetap “survive” di masa Pandemi ini. Sehingga, yang menjadi titik fokus 

pemerintah saat ini adalah bagaimana melindungi seluruh masyarakat dari 

ancaman virus yang berbahaya ini, dan di sisi lain tetap menjaga kesejahteraan 

masyarakat Indonesia melalui pengadaan program bantuan sosial (bansos) di 

tengah wabah Covid-19. Namun apa daya, lagi-lagi oknum tidak bertanggung 

jawab ternyata lebih memilih untuk mengambil peluang dalam mencuri hak-hak 

rakyat dengan mengorupsi sejumlah dana bantuan sosial (bansos). Akibatnya, di 

tengah situasi pandemi saat ini, masyarakat marginal semakin temarginalkan. 

 

8Badan Pusat Statistik, “Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020”, Berita Resmi 

Statistik No. 56/07/Th.XXIII, (15 Juli 2020). 

9Badan Pusat Statistik, “Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020”, Berita Resmi 

Statistik No. 16/02/Th.XXIV, (15 Februari 2021). 

10Badan Pusat Statistik, “Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2021”, Berita Resmi 

Statistik No. 53/07/Th.XXIV, (15 Juli 2021). 
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Berdasarkan fakta realitas yang terjadi di atas, bahwa jumlah kemiskinan 

di Indonesia menunjukkan angka yang masih besar untuk suatu negara dengan 

kekayaan sumber daya alamnya. Hal ini kian membuktikan bahwa dibalik etalase 

megah gedung-gedung di kota, di belakang percepatan sejumlah pembangunan 

infrastruktur, dan di bawah kemewahan para bangsawan, penguasa, dan orang-

orang kaya, masih ada suara tangis yang lirih, suara perut yang gemetar lantaran 

kelaparan, yang kerasnya seakan membelah langit setiap kali malam tiba. Lalu, 

dimanakah umat Islam Indonesia berada, pada saat air mata mereka jatuh dan 

disaksikan oleh bumi Nusantara. Kemudian, pada mereka yang dilemahkan dan 

dipinggirkan, dimanakah amanat spirit dari sang baginda Rasulullah saw., dan 

kitabnya al-Qur’an yang telah diwariskan kepada umatnya. 

Realitas sosial di Indonesia memang telah terstruktur melalui proses 

panjang. Secara sistemis merasuk dalam sendi-sendi kehidupan dan mewujud 

dalam kultur. Realitas struktur sosial di Indonesia merupakan cerminan dari 

sebuah bentuk piramid, dimana bagian atas ditempati kategori masyarakat kaya, 

bagian tengah untuk kategori masyarakat menengah, sedang bagian bawah untuk 

kategori masyarakat miskin.11 Namun, mayoritas penduduk Indonesia berada di 

lapisan bawah, yang termasuk dalam kategori ini adalah masyarakat marginal.12 

Keterpinggiran dan kemiskinan struktural bukan hanya menyangkut soal 

kehidupan dalam suatu bangsa atau negara. Melainkan ini merupakan isu antar 

bangsa yang sangat kuat. Banyak negara miskin tidak berdaya ditengah kepungan 

negara-negara kuat. Ironisnya, ini menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan 

karena sebagian dari kemiskinan, keterpinggiran, dan ketertindasan itu berada di 

 

11Irawati, “Ramadhan di Mata Masyarakat Marginal: Studi Komunitas Pemulung di Jl. 

Bulak II Kelurahan Kedaung Ciputat-Tangerang”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 

2008), h. 3. 

12Hendrawati Hamid, Manajemen Pemberdayaan Masyarakat (Cet. I; Makassar: De La 

Macca, 2018), h. 24. 
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negara-negara muslim.13 Keadaan ini, disebabkan oleh etika dan kebijakan yang 

diterapkan oleh negara-negara kaya dan maju. Padahal, hal-hal yang menyangkut 

perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan itu terkait dengan pemenuhan hak-hak 

setiap orang dan setiap masyarakat. 

Dalam konteks ini, dengan melihat jumlah pemeluk agama Islam atau 

umat muslim di Indonesia yang kini mencapai angka 12,7% dari populasi dunia, 

dan 88,1% dari jumlah penduduk di Indonesia, tentu kenyataan yang terjadi di 

atas menjadi sebuah ironi tersendiri di negeri ini. Bisa dipastikan bahwa umat 

muslim di Indonesia belum benar-benar terilhami oleh spirit dan ruh al-Qur’an 

sebagai kitab atau teks yang berpihak pada masyarakat marginal (mustad}’afi>n). 

Dewasa ini sebagian besar masyarakat telah disibukkan oleh kepentingan 

pribadi dan golongannya. Keberpihakan kepada kaum marginal seakan menjadi 

barang yang mahal. Masyarakat miskin yang temarginalkan telah dieksploitasi 

menjadi objek pembangunan. Potensi mereka telah dibelenggu serta ditindas oleh 

program-program pembangunan yang hanya mematikan kekuatan mereka. Hal ini 

telah menimbulkan gejolak dalam masyarakat ketika kelompok manusia merasa 

mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif.14 

Masalah penindasan atau menjadikan masyarakat semakin terpinggirkan, 

tidak hanya terjadi dalam satu bidang kehidupan saja. Ia bisa terjadi pada bidang 

ekonomi, sosial dan politik.15 Selama ini, anggapan dari mereka para penindas 

bahwa kaum mustad}’afi>n itu lemah didasarkan pada kenyataan bahwa mereka 

kaum mustad}’afi>n adalah orang-orang miskin dan berpenampilan amat sederhana. 

 

13Wardini Ahmad, dkk., Pemberdayaan Kaum Pinggiran dalam Lintasan Sejarah Islam, 
dalam Islam Humanis: Islam dan Persoalan Kepemimpinan, Pluralitas, Lingkungan Hidup, 
Supremasi Hukum dan Masyarakat Marginal (Cet. I; Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2001), h. 117. 

14Hendrawati Hamid, Manajemen Pemberdayaan Masyarakat, h. 48. 

15Abad Badruzaman, Teologi Menuju Aksi: Membela yang Lemah, Menggembur 
Kesenjangan (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 105. 
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Dalam ungkapan lain, para penindas yang kuat menganggap kaum mustad}’afi>n 

sebagai orang-orang yang lemah karena secara objektif mereka memang lemah. 

Kelemahan-kelemahan inilah yang mendorong para penindas untuk semakin 

menindas mereka.16 

Oleh karena itu, Islam berusaha menutup celah di antara orang-orang 

yang lemah dengan orang-orang yang kuat. Islam hadir memberikan hukuman 

bagi orang kuat yang berlaku sewenang-wenang, dan mengangkat derajat orang-

orang yang lemah. Islam tidak membenarkan satu pun orang hidup kelaparan di 

dalam komunitasnya, atau seorang tetangga membiarkan tetangganya yang lain 

kelaparan. Islam justru memandang bahwa sesungguhnya dalam sebuah Negara 

memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap orang-orang yang lemah.17 

Di lain hal, Islam tidak saja dianggap sebagai agama baru oleh banyak 

penulis sejarah, melainkan juga sebagai liberating force, yakni suatu agama yang 

menjadi kekuatan pembebas bagi umat manusia.18 Kajian Islam secara seksama 

menunjukkan bahwa al-Qur’an berpihak pada posisi mereka orang-orang yang 

lemah (mustad}’afi>n) dalam menghadapi orang-orang yang kuat (mustakbirin). 

Bahkan, sejumlah Nabi dalam misi utusannya oleh al-Qur’an itu digambarkan 

sebagai pembebas kaum mustad}’afi>n.19 Mengenai kaum mustad}’afi>n ini, terang 

sekali Allah swt., dalam QS al-Nisa>/4: 75 membicarakan tentang keadaan dan 

keberadaan mereka. 

 

16Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh’afin 
dengan Pendekatan Keindonesiaan (Cet. II; Yogyakarta: P3M STAIN Tulungagung dengan 

Pustaka Pelajar, 2008), h. 7-8. 

17Yusuf al-Qard}awi, Islam dan Sekularisme (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), h. 57. 

18Jalaluddin Rakhmat, ed., Islam Alternatif: Menjelajah Zaman Baru, Edisi Baru (Cet. I; 

Bandung: PT Mizan Pustaka, 2021), h. 73. 

19Lukman S. Thahir, “Islam Ideologi Kaum Tertindas: Counter Hegemony Kaum 

Marjinal dan Mustad}’afi>n”, Jurnal Hunafa  6 no. 1 (April 2009),  h. 26. 
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 ِ انِ الّه جَِالِ وَالن ِسَاءِ وَالوِْلَْْ تضَْعَفِيَن مِنَ الر  س ْ ِ وَالمْم ْ لََ تمقَاتِلمونَ فِِ سَبِيلِ اللَّه ينَ وَمَا لكَُم

نكَْ وَلِيًّا وَاجْعَلْ  الِمِ أَهْلمهَا وَاجْعَلْ لنَاَ مِنْ لَْم هناَ أَخْرجِْناَ مِنْ هَذِهِ القَْرْيةَِ الظه لنََا  يقَمولمونَ رَب

نكَْ نصَِيًرا  مِنْ لَْم

Terjemahnya: 

Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) 

orang-orang yang lemah baik laki-laki, perumpuan maupun anak-anak yang 

berdoa, “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekkah) yang 

penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami 

penolong dari sisi-Mu.20 

Pada ayat di atas, jelas sekali terlihat adanya tendensi serta pertanyaan 

yang teoretis dari Allah swt., dalam berjihad di jalan-Nya serta memperjuangkan 

mereka yang lemah atau tertindas. Allah swt., mempertegas bahwa Ia bersama 

orang-orang yang lemah atau dilemahkan dan mereka itu berdoa dan berlindung 

kepada Allah swt. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa apakah kita tidak 

punya hati untuk tidak berjihad di jalan Allah swt., sedang orang-orang lemah 

memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah., dari penguasa-penguasa 

zalim dan mereka senantiasa berharap rahmat-Nya.21 

Sebagai kitab suci umat Islam, al-Qur’an yang turun 14 abad yang lalu 

haruslah mampu menjadi petunjuk bagi kehidupan dari masa lalu, masa kini 

hingga di masa mendatang. Dengan membaca serta mengkaji secara seksama, 

menginterpretasi setiap ayat-ayatnya, maka tafsir al-Qur’an akan menjawab 

setiap persoalan kemanusiaan di berbagai lini kehidupan, baik itu persoalan 

ekonomi, sosial, politik, dan berbagai persoalan lainnya. Dalam konteks ini, 

hemat penulis, permasalahan-permasalahan sosial, ekonomi, dan politik yang 

meliputi hadirnya masyarakat marginal patut dicarikan solusinya, serta menjadi 

 

20Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Pustaka 
Transliterasi Latin (Jakarta: Cahaya Qur’an, 2017), h. 90. 

21M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 3 

(Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2017), h. 1547. 
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perhatian oleh kalangan politisi maupun akademisi, guna mewujudkan tatanan 

kehidupan masyarakat yang adil, setara, dan sejahtera. 

Oleh karena itu, perlu adanya dialektika yang terus menerus dilakukan 

antara teks-teks al-Qur’an dan kebudayaan manusia yang senantiasa berkembang 

secara pesat. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka teks al-Qur’an hanya akan 

menjadi benda atau teks mati yang tidak berarti apa-apa dalam kancah fenomena 

kemanusiaan, visi transformasi dan kemanusiaan al-Qur’an akan mati dan hilang 

begitu saja.22 Al-Qur’an sebagai teks yang telah melahirkan tradisi pemikiran, 

pergerakan, bahkan perilaku keagamaan yang sangat luas dalam rentan waktu 

yang panjang, tentu saja tidak bisa mengabaikan hal demikian. Ini mengingat, 

berbagai macam metode penafsiran dan model tafsir dalam kurun waktu sejarah 

Islam adalah upaya yang patut dibanggakan sebagai usaha dalam mendinamiskan 

al-Qur’an yang sangat universal.23 

Dalam menjawab problem realitas di atas, maka dalam hal ini, dibutuhkan 

sebuah pengkajian tafsir agar terlahir proses dialektika antara teks al-Qur’an 

dengan realitas, dimana maksud dari sebuah ayat al-Qur’an dapat sesuai dengan 

zamannya melalui dialog interaktif antara mufassir, teks al-Qur’an, dan realitas 

yang ada. Sebab, al-Qur’an diwahyukan bukan hanya difungsikan sebagai teks 

tertulis sehingga cukup dibaca berulang-ulang. Namun lebih dari itu, juga harus 

dipahami kandungan maknanya sehingga ia benar-benar berfungsi sebagai kitab 

hida>yah. Al-Qur’an adalah sebuah petunjuk dan arahan yang dapat diaplikasikan 

agar terwujud sebuah perubahan yang lebih baik dan lebih layak, baik secara 

individu maupun masyarakat luas. 

 

22Nasr Hamid Abu Zaid, Mafhu>m an-Nash Dira>sah fi> Ulu>m al-Qur’a>n, terj. Khoiron 

Nahdliyyin, Tekstualitas Al-qur’an: Kritik terhadap Ulumul Qur’an (Cet. I; Yogyakarta: 

IRCiSod, 2016), h. 97. 

23Johan Hendrik Meuleman, Membaca Al-Qur’an Bersama Mohammed Arkoun, Edisi 

Revisi (Cet. I; Yogyakarta: LkiS, 2012), h. 80 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

masalah pokok yang menjadi pembahasan untuk diteliti dalam penelitian tesis ini 

adalah bagaimana paradigma al-Qur’an tentang keberpihakan dan perlindungan 

terhadap kaum marginal (suatu kajian tafsir tematik terhadap ayat-ayat 

mustad}’afi>n). Untuk lebih terarahnya pembahasan penelitian tesis ini, maka 

penulis menyusun sub-sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan umum kaum marginal dalam al-Qur’an? 

2. Bagaimana analisis tematik kaum marginal dalam al-Qur’an? 

3. Bagaimana wujud dan urgensi keberpihakan dan perlindungan kaum 

marginal dalam paradigma al-Qur’an? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Penelitian tesis ini berjudul Paradigma Al-Qur’an tentang Keberpihakan 

dan Perlindungan terhadap Kaum Marginal (Suatu Kajian Tafsir Tematik 

terhadap Ayat-Ayat Mustad}’afi>n). Sebagai langkah awal untuk mendapatkan 

pemahaman yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu 

membatasi fokus kajian ayat yang berkaitan dengan term mustad}’afi>n yang 

memiliki makna sebagai orang yang lemah atau orang yang dilemahkan, serta 

term-term yang memiliki hubungan dengan term mustad}’afi>n. Kemudian makna 

dari istilah mustad}’afi>n ini, serta pengertian dari term-term yang berhubungan 

dengan term mustad}’afi>n, dan berikut solusi yang ditawarkan oleh al-Qur’an, 

akan dikontekstualisasikan dengan keberadaan istilah kaum marginal sebagai 

sebuah realitas dalam konteks problematika sosial-kemasyarakatan dewasa ini. 

Tentu, untuk mengetahui istilah yang digunakan oleh al-Qur’an dalam menyebut 

orang-orang marginal, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari istilah 
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marginal itu sendiri, berikut pula faktor-faktor yang mendasari seseorang atau 

sekelompok orang dikategorikan sebagai kaum marginal. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini 

akan dioperasionalkan pada usaha menginterpretasi setiap ayat-ayat al-Qur’an 

yang memuat wawasan berupa tinjauan umum tentang kaum marginal, analisis 

tematik tentang kaum marginal dengan mengacu pada term mustad}’afi>n dalam 

al-Qur’an serta term-term yang memiliki hubungan dengan term mustad}’afi>n, 

kemudian menjelaskan wujud keberpihakan dan perlindungan terhadap kaum 

marginal dalam paradigma al-Qur’an yang juga dianalisis secara tematik. 

D. Kajian Pustaka 

Untuk lebih bisa merespon problematika yang dihadapi oleh umat Muslim 

pada konteks sekarang ini, tentu dibutuhkan suatu pengkajian tafsir terhadap 

ayat-ayat al-Qur’an yang berangkat dari realitas nyata umat dan yang dapat 

memenuhi kemaslahatan mereka. Olehnya itu, kajian terhadap ilmu al-Qur’an 

dan tafsir secara terus menerus mengalami perkembangan yang sangat signifikan, 

khususnya dalam penafsiran yang berkaitan dengan problematika sosial-

kemanusiaan. Tak terkecuali dalam hal ini, mereka yang tergolong sebagai kaum 

marginal. 

Setelah penulis menelusuri beberapa literatur yang berkaitan dengan 

pembahasan tentang penafsiran ayat-ayat yang berbicara tentang kaum marginal 

(mustad}’afi>n), sedikit banyaknya telah dilakukan beberapa pengkajian oleh para 

pemikir, cendekiawan, maupun dari beberapa peneliti lainnya. Untuk itu, penulis 

mencoba mengemukakan beberapa karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi 

dengan pembahasan dalam penelitian tesis ini. 

Pertama, buku dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Marginal  yang 

ditulis oleh Rr. Siti Kurnia Widiastuti, dkk, dengan penerbit Pustaka Pelajar, 
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Yogyakarta tahun 2015. Dalam satu tema bahasan pokoknya, dikemukakan satu 

judul tentang Pemberdayaan Masyarakat Marjinal dalam Perspektif Al-Qur’an  

yang ditulis oleh Muhammad Amin. Pembahasan tersebut berisi tentang upaya 

dalam menguak tentang istilah al-Qur’an untuk menyebut orang-orang marginal, 

berikut faktor-faktor yang mendasari seseorang tergolong sebagai masyarakat 

marginal. Sehingga dalam bahasannya, buku ini mencoba memaparkan solusi 

alternatif terkait dengan masalah pemberdayaan masyarakat marginal dengan 

menggunakan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh al-Qur’an secara global.24 

Kedua, buku dengan judul Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik 

Ayat-Ayat Mustadh’afin dengan Pendekatan Keindonesiaan yang ditulis oleh 

Abad Badruzaman, buku ini diterbitkan atas kerjasama P3M STAIN 

Tulungagung dengan Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2008. Bahasan dalam buku ini 

menjadikan ayat-ayat mustad}’afi>n sebagai titik awal sekaligus pengarah 

pembahasan, dengan mengacu pada pola tafsir tematik dengan pendekatan 

keindonesiaan. Secara khusus adalah mereka kaum mustad}’afi>n dalam bidang 

ekonomi, dan sekaligus dikemukakan berbagai solusi pembebasannya menurut al-

Qur’an.25 Berikutnya, dalam bahasan buku ini mengkhususkan kajiannya pada 

ayat-ayat yang berbicara tentang persoalan teologis, baik tauhid dan sosial, yang 

kemudian dikaitkan pada persoalan yang dialami oleh fakir-miskin, anak yatim, 

peminta-peminta dan hamba sahaya, sebagai kaum mustad}’afi>n yang dianggap 

lemah, dilemahkan atau tertindas. Proses ini kemudian yang menjadi salah satu 

problematika yang harus dihadapi oleh umat Islam dalam berbagai aspek-aspek 

kehidupannya. Adapun upaya pemaparan yang menjadi distingsi dalam penelitian 

 

24Rr. Siti Kurnia, dkk, Pemberdayaan Masyarakat Marginal (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015). 

25Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh’afin 
dengan Pendekatan Keindonesiaan (Cet. II; Yogyakarta: P3M STAIN Tulungagung dengan 

Pustaka Pelajar, 2008). 
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tesis ini adalah terkait dengan interpretasi yang digunakan di dalam menyajikan 

material tafsir secara komprehensif baik pada objek kajian tafsir klasik maupun 

kontemporer terhadap ayat-ayat mustad}’afi>n yang menjadi pijakan dasar penulis 

dalam menggali petunjuk al-Qur’an berkenaan dengan sikap al-Qur’an terhadap 

kaum marginal, berikut sebagai upaya dalam rangka mewujudkan keberpihakan 

dan perlindungan terhadap kaum marginal berdasarkan paradigma al-Qur’an. 

Ketiga, masih dengan penulis yang sebelumnya, Abad Badruzaman 

dengan judul bukunya Dari Teologi Menuju Aksi: Membela yang Lemah, 

Menggembur Kesenjangan  dengan penerbit Pustaka Pelajar di Yogyakarta, April 

2009. ‘Serupa tapi tak sama’. Barangkali kata ini tepat untuk menggambarkan isi 

buku ini dengan buku sebelumnya, Teologi Kaum Tertindas (2008). Tema dalam 

bahasan yang diusung masih seputar kaum mustad}’afi>n dan pembelaan serta 

pembebasan Islam untuk mereka. Buku ini lebih menjadikan sosok Muhammad 

lewat tinjauan perspektif kesejarahan sebagai landasan historis bagi pesan-pesan 

pembebasan yang disuarakan pada semua sub-sub bahasan di dalamnya. Namun 

demikian, disela-sela tinjauan perspektif kesejarahan, kutipan-kutipan ayat dan 

penjelasan seperlunya tak dapat dihindari, berikut disentuhkan dengan realitas 

konteks kekinian.26 Sebagaimana konsep yang melatarbelakangi kajian dalam 

buku ini, terdapat distingsi atau perbedaan yang menjadi titik fokus terhadap 

objek kajian dalam penelitian tesis ini. Terutama pada pendekatan penelitian 

yang penulis gunakan, yakni pendekatan tafsir al-Qur’an. Di mana penelitian ini 

berupaya mencari hakikat dari setiap nilai dalam al-Qur’an yang mengacu pada 

ayat-ayat mustad}’afi>n untuk kemudian ditransformasikan pada keberpihakan dan 

perlindungan terhadap kaum marginal, tentu dengan tidak mengabaikan konteks 

realitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat marginal saat ini. 

 

26Abad Badruzaman, Teologi Menuju Aksi: Membela yang Lemah, Menggembur 
Kesenjangan (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). 
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Keempat, buku dengan judul Islam Bagi Kaum Tertindas; Kerangka 

Pembebasan Kaum Mustadh’afin dari Teologi Ke Sosiologi, yang ditulis oleh Ki 

H. Ashad Kusuma Djaya dengan penerbit Kreasi Wacana di Bantul pada Agustus 

2016. Dalam buku ini, dijelaskan tentang perlunya sebuah semangat sosiologi 

Islam bagi kaum tertindas. Semangat sosiologi Islam bagi kaum tertindas yang 

dimaksudkan adalah menurunkan wacana Islam dari teologi ke sosiologi, dalam 

rangka untuk  menghadirkan Islam yang konkrit dan rahmatan lil ‘alamin, bukan 

hanya dalam keyakinan teori-teori belaka, tetapi harus diamalkan. Hadirnya 

berbagai problematika sosial-kemanusiaan merupakan fakta yang membutuhkan 

Islam hadir dalam masyarakat, yaitu membangun struktur yang membebaskan.27 

Kelima, buku dengan judul Bebas dari Patriarkhisme Islam  yang ditulis 

oleh Syafiq Hasyim dengan penerbit KataKita di Depok, Juli 2010. Pembahasan 

buku ini, secara garis besar mengupas tuntas mengenai Islam, perempuan, dan 

“quo vadis” gerakan terhadap perempuan sebagai korban dari patriarkhisme 

Islam, serta eksistensi perempuan dan ruang pembebasannya. Sejatinya Islam 

diturunkan untuk membebaskan umat manusia dari keterkungkungan dan 

ketertindasan umat manusia lainnya. Artinya, tidak mungkin Islam menolerir 

adanya ketidakadilan yang dialami umatnya, terutama pada perempuan.28 

Keenam, buku dengan judul Islam dan Teologi Pembebasan  karya Asghar 

Ali Engineer dengan judul asli Islam and Liberation Theology: Essay on 

Liberative Elements in Islam, diterjemahkan oleh Agung Prihantoro dengan 

penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta, Agustus 2009. Dalam buku ini Asghar 

melihat Islam sebagai agama yang mengandung spirit pembebasan. Oleh 

karenanya, ia mencoba untuk menghidupkan kembali nilai-nilai pembebasan 

 

27Ki H. Ashad Kusuma Djaya, Islam Bagi Kaum Tertindas: Kerangka Pembebasan Kaum 
Mustadh’afin dari Teologi Ke Sosiologi (Cet. I; Bantul: Kreasi Wacana, 2016). 

28Syafiq Hasyim, Bebas dari Patriarkhisme Islam (Cet. I; Depok: KataKita, 2010). 
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Islam dan merumuskan Islam sebagai teologi pembebasan. Lebih jauh, upaya 

Asghar di dalam buku ini untuk menghidupkan kembali nilai-nilai pembebasan 

itu berdasarkan pada analisis terkait dengan sejarah pembebasan yang pernah 

dilakukan oleh Nabi Muhammad saw., disamping memberikan informasi melalui 

sumber kitab suci, yakni al-Qur’an.29 Dalam pembacaan ayat-ayat al-Qur’an ini, 

Asghar cenderung menggunakan pendekatan sosio-historis sebagaimana double 

movement-nya Fazlur Rahman. Di mana dalam upaya untuk membangun kembali 

konsep teologi pembebasan dalam Islam, Asghar mencoba kembali ke masa lalu 

di mana ayat-ayat itu turun, lalu mengambil esensi dasar dari maksud ayat itu, 

kemudian dikontekstualisasikan pada problematika-problematika kontemporer. 

Ketujuh, buku dengan judul Islam Alternatif: Menjelajah Zaman Baru 

yang ditulis oleh Jalaluddin Rakhmat dengan penerbit Mizan, Bandung 2021. 

Dalam buku ini, Kang Jalal (sapaan akrabnya) memfokuskan satu bahasan tema 

yang menunjukkan keberpihakan Islam terhadap kaum mustad}’afi>n. Lewat Islam 

Alternatif, Jalaluddin Rakhmat ingin menunjukkan Islam sebagai agama yang 

mempromosikan rahmat, keadilan, kebebasan, kemajuan, dan juga pengetahuan. 

Dengan paradigma tersebut, Islam hendak ditawarkan sebagai alternatif solusi 

bagi krisis dunia kemanusiaan yang terjadi dewasa ini.30 

Kedelapan, penelitian dengan judul Peran Agama dalam Masyarakat 

Marjinal yang ditulis oleh Ratnah Rahman dosen Sosiologi Agama Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar, dalam Jurnal Sosioreligius Nomor IV Volume 

1 Juni 2019. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang peran agama pada 

masyarakat marginal yakni sebagai panduan moral dalam bertindak dan 

 

29Asghar Ali Engineer, Islam and Liberation Theology: Essay on Liberative Elements in 
Islam, terj. Agung Prihantoro, Islam dan Teologi Pembebasan (Cet. V; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2009). 

30Jalaluddin Rakhmat, ed., Islam Alternatif: Menjelajah Zaman Baru, Edisi Baru (Cet. I; 

Bandung: PT Mizan Pustaka, 2021). 
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berperilaku yang bersifat universal sehingga muncul bentuk-bentuk tertentu 

sebagai mainstrem. Bagi kelompok marginal, agama dalam bentuk mainstrem 

adalah bentuk dominasi tertentu sehingga mereka mengembangkan cara berfikir 

sendiri tentang bagaimana agama yang dijadikan sebagai panduan bertindak dan 

berperilaku.31 

Kesembilan, penelitian jurnal dengan judul Al-Qur’an dan Pengentasan 

Kemiskinan yang ditulis oleh Lukman Hakim dan Ahmad Danu Syaputra, dalam 

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 6 No 3, 2020. Penelitian ini membahas tentang 

bagaimana konsepsi Islam (Al-Qur’an) di dalam memberikan solusi terhadap 

masalah kemiskinan, bukan hanya terbatas pada pemberian arahan untuk 

bersikap terhadap kehidupan serta penganjuran untuk membangun kepedulian 

sosial di tengah-tengah masyarakat dengan pendekatan ukhuwah islamiyah. 

Namun juga menjadi petunjuk akan dibutuhkannya pemimpin yang dapat 

menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Bahwa dalam agama Islam, 

penetapan pemerintah dan kepemimpinan negara menjadi suatu kewajiban dan 

menjadi kebutuhan yang mutlak. Apapun bentuk dan dasar negaranya, keadilan 

serta kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai tanpa adanya peranan dari 

penguasa atau pemerintah.32 

Kesepuluh, penelitian dengan judul Tafsir Leberatif Farid Esack yang 

ditulis oleh M. Abduh Wahid dalam Jurnal Tafsere Volume 4 Nomor 2, tahun 

2016. Dalam tulisan ini mendiskusikan tentang sosok pemikir Islam progresif, 

yakni Farid Esack yang berupaya membumikan al-Qur’an sebagai kitab suci yang 

mampu menyelesaikan berbagai persoalan realitas. Farid Esack adalah salah satu 

 

31Ratnah Rahman, “Peran Agama dalam Masyarakat Marginal”, Jurnal Sosioreligius  

vol. 1 no. 4 (Juni 2019). 

32Lukman Hakim dan Ahmad Danu Syaputra, “Al-Qur’an dan Pengentasan 

Kemiskinan”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam  vol. 6 no. 3 (2020). 
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figur sentral dalam menggulingkan rezim apartheid yang menindas di Afrika 

Selatan. Semangat perjuangannya terinspirasi dari semangat perjuangan Nabi 

Muhammad saw., dalam melawan segala bentuk tirani kekuasaan, penindasan, 

dan ketidakadilan yang didokumentasikan dalam al-Qur’an. Hermeneutika tafsir 

liberatif Farid Esack sangat layak dikembangkan dalam konteks negara dunia 

ketiga seperti Indonesia yang secara garis besar masih terjerat dalam kemiskinan 

dan ketidakdilan.33 

Berdasarkan uraian literatur riview di atas, menunjukkan bahwa kajian 

mengenai tema bahasan dalam penelitian ini mendapat porsi perhatian dari 

berbagai kalangan. Terkait dengan bahasan dalam penelitian ini tentu memiliki 

beberapa sisi perbedaan. Hal tersebut dapat dilihat dari segi penggunaan metode, 

orientasi, fokus kajian ayat, perspektif dan sudut pandang pemikiran. Kendati 

demikian, buku-buku dan penelitian yang telah disebutkan di atas, akan banyak 

membantu peneliti menyususun bahasan dalam penelitian ini, mengingat karena 

ada beberapa hal yang pembahasannya relevan, dan menjadi tugas bagi peneliti 

untuk mengembangkan apa yang telah dipaparkan serta melengkapi pembahasan 

yang belum tersentuh. 

E. Kerangka Teoretis 

Dalam konteks keberpihakan dan perlindungan kepada kaum marginal, 

secara praksis mengadopsi pemikiran terhadap teologi kaum tertindas dan teologi 

pembebasan. Sehingga dalam pandangan teologi kaum tertindas dan teologi 

pembebasan itu, keberpihakan dan perlindungan terhadap kaum marginal sebagai 

suatu akibat dari adanya ketertindasan tetap mengacu pada kepentingan publik 

dan moralitas kemanusiaan secara universal. Keberpihakan dan perlindungan 

tersebut, meniscayakan pembebasan sejati (the authentic liberation). Seperti 

 

33M. Abduh Wahid, “Tafsir Liberatif Farid Esack”, Jurnal Tafsere  vol. 4 no. 2 (2016). 
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yang dijelaskan oleh Paulo Freire (1921-1997), bahwa pembebasan sejati adalah 

proses humanisasi yang dilakukan sebagai praksis sosial, yakni kombinasi antara 

aksi dan refleksi dalam upaya transformasi.34 

Aksi dan refleksi ini mensyaratkan satu hal untuk maksud memenuhi 

praksis pembebasan sejati. Persyaratan itu adalah suatu upaya pembebasan yang 

disandarkan kepada asumsi mengenai kaum marginal sebagai komunitas 

kemanusiaan yang juga memiliki kecerdasan perlawanan dan persahabatan. Oleh 

karena itu, dalam proses pembebasan sejati, yang dilakukan bukan pemaksaan 

pandangan kita agar dipakai oleh masyarakat. Justru sebaliknya, kitalah yang 

seharusnya menggunakan pandangan masyarakat untuk berdialog dengan mereka. 

Poin terpenting dalam studi pemikiran teologi kaum tertindas dan teologi 

pembebasan adalah kontribusinya dalam pembentukan kesadaran historis tentang 

masyarakat. Dimana teologi harus berpihak dan mempunyai kekuatan pengubah. 

Dalam konteks ini, keberpihakan teologi kaum tertindas dan teologi pembebasan 

adalah kepada mereka orang-orang yang lemah atau masyarakat marginal. 

Dalam pandangan Asghar Ali Engineer (1939-2013), menyatakan bahwa 

jika agama hendak menciptakan kesehatan sosial, dan menghindarkan diri dari 

sekadar menjadi pelipur lara dan tempat untuk berkeluh kesah, maka agama harus 

mentransformasikan diri menjadi alat yang canggih untuk melakukan praksis 

gerakan dan perubahan sosial, sehingga menjadi sebuah agen yang secara aktif 

melakukan perubahan terhadap sistem sosial-politik-ekonomi yang menindas. 

Secara spesifik, Asghar mengatakan bahwa ruh teologi yang militan tampak 

menonjol ketika teologi tetap mengidentifikasi dirinya dengan keberadaan kaum 

tertindas, namun karakter metafisis-spekulatif akan tampak jauh lebih menonjol, 

 

34Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed, terj. Utomo Danandjaya, dkk., Pendidikan 
Kaum Tertindas (Cet. VIII; Jakarta: Pustaka LP3ES, 2016), h. 23.  
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manakala teologi mengidentifikasi dirinya dengan kemapanan yang kemudian 

bersatu dengan gerakan sosial-keagamaan.35  

Olehnya itu, dalam pandangan Asghar seseorang yang beragama sejati 

adalah mereka yang memiliki sensitifitas dan rasa empati terhadap penderitaan 

kelompok masyarakat lemah. Selain itu juga memiliki kepekaan dan kepedulian 

terhadap adanya tatanan sosial yang tidak adil. Dengan melihat konstruksi 

pemikiran teologi pembebasan Islam yang diformulasikan oleh Asghar ini, 

merupakan inspirasi dari kitab suci dan perjuangan para Nabi, khususnya Nabi 

Muhammad saw.36 Asghar seakan ingin menunjukkan bahwa Islam mempunyai 

ajaran-ajaran dinamis dan humanis yang bisa digunakan sebagai sumber referensi 

untuk mengupayakan teologi pembebasan. 

Apa yang dikatakan oleh Asghar di atas, mengingatkan kita pada seorang 

pemikir muslim kenamaan Mesir yang terkenal dengan pemikiran “Kiri Islam-

nya”, yakni Hasan Hanafi (1935-2021). Bagi Hanafi, dalam konteks teologi Islam 

sebenarnya adalah teologi pembebasan yang membumi dan humanis, yakni dari 

Tuhan untuk manusia sebagai penghuni bumi. Sehingga makna teologi Islam 

dalam pandangan Hanafi bukanlah sebuah keyakinan teoretis belaka, tetapi juga 

sebagai sebuah ajaran yang praksis. Lebih jauh, Hasan Hanafi memaknai teologi 

Islam ini sebagai tauhid yang membumi. Dalam makna bahwa ia mesti sanggup 

menjawab segala tantangan, dinamika dan problematika sosial kehidupan 

manusia. Ketika keadaan umat masih diliputi oleh banyak ketimpangan, 

kebodohan, kemiskinan, ketertindasan, dan sebagainya, maka disaat yang 

bersamaan kita dituntut untuk menjadikan predikat-predikat tidak sedap itu 

 

35Asghar Ali Engineer, Islam and Liberation Theology: Essay on Liberative Elements in 
Islam, h. 89-90. 

36Muhaemin Latif, Teologi Pembebasan dalam Islam: Asghar Ali Engineer  (Cet. I; 

Tangerang: Orbit Publishing, 2017), h. 98. 
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sebagai tema-tema utama dalam teologi Islam, sekaligus menjadikan spirit 

kemanusiaan sebagai basis teoretis analisis, ini dengan sendirinya meniscayakan 

adanya rekonstruksi paradigma teologi dari pola lama menjadi paradigma teologi 

modern yang dihadapkan langsung dengan realita umat Islam dewasa ini.37 

Teori-teori tersebut di atas, merupakan inti dari ajaran keadilan. Tujuan 

utamanya adalah bagaimana pengetahuan tentang ajaran ini melahirkan sikap dan 

perilaku adil dan berkeadilan. Inilah salah satu inti teologi kaum tertindas dan 

teologi pembebasan, yakni teologi yang ingin membebaskan para penganutnya 

dari ketidakadilan, ketimpangan, ketertindasan, dan segala bentuk tirani lainnya 

yang mengekang akal budi dan kebebasan hakiki dari anugera Ilahi.38 Makna-

makna pembebasan seperti ini, sebenarnya bukanlah hal yang asing bagi Islam. 

Sejumlah ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis Nabi saw., telah mengamanatkan dan 

menegaskan arti dari pembebasan ini.39 Penelaahan seksama atas sejumlah ayat-

ayat al-Qur’an dan Hadis Nabi tersebut tentu akan membawa kita kepada suatu 

paradigma, bahwa adanya keberpihakan dan perlindungan kepada kaum marginal 

(mustad}’afi>n). 

Atas dasar itu, maka tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk 

menghadirkan paradigma al-Qur’an terkait keberpihakan dan perlindungan 

terhadap mereka. Al-Qur’an sebagai paradigma keilmuan merupakan dasar dan 

pijakan dalam tradisi keilmuan. Oleh karena itulah, diperlukan pemahaman 

terhadap al-Qur’an baik itu berupa pemahaman arti dan juga makna ataupun 

hikmah yang terkandung di dalamnya. 

 

37Kazuo Shimogaki, Between Modernity and Postmodernity The Islamic left and Dr. 
Hasan Hanafi’s Thought: A Critical Reading, terj. M. Imam Aziz dan M. Jadul Maula, Kiri Islam: 
Antara Modernisme dan Postmodernisme (Cet. VIII; Yogyakarta: LkiS, 2011), h.  176. 

38Abad Badruzaman, Teologi Menuju Aksi, h. 123. 

39al-Sirjani, Raghib. Wa Khuliqa al-Insa>n Dha’i>fan. Terj. Tatam Wijaya, Nabi Kaum 
Mustad’afin: Kisah-Kisah Akhlak Mulia Rasulullah Memperlakukan Orang-Orang Lemah (Cet. I; 

Jakarta: zaman, 2018), h. 2. 
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Paradigma ini dimaksudkan sebagai mode of thought (pikiran), mode of 

inquiry (pertanyaan), yang kemudian akan menghasilkan mode of knowing 

(pengetahuan). Dengan pengertian paradigmatik ini, maka tentu diharapkan lahir 

suatu konstruksi pengetahuan yang memungkinkan untuk memahami realitas 

sebagaimana al-Qur’an memahaminya. Demikian sebagaimana dijelaskan oleh 

Kuntowijoyo, bahwa paradigma al-Qur’an berarti suatu konstruksi pengetahuan. 

Konstruksi pengetahuan itu pada mulanya dibangun dengan tujuan agar kita 

memiliki hikmah untuk membentuk perilaku yang sejalan dengan sistem Islam, 

termasuk sistem ilmu pengetahuannya. Jadi, disamping memberikan gambaran 

aksiologis, paradigma al-Qur’an juga berfungsi untuk memberikan pengetahuan 

dan wawasan epistemologis.40 

Dalam peneletian tesis ini ialah merupakan suatu upaya untuk menggali 

sejumlah petunjuk ayat-ayat al-Qur’an yang berkenaan dengan kaum marginal 

yang merujuk pada ayat-ayat mustad}’afi>n dalam al-Qur’an, berikut mengungkap 

upaya-upaya al-Qur’an yang dapat dilakukan dalam rangka untuk mengupayakan 

keberpihakan serta memberikan perlindungan bagi kehidupan kaum marginal. 

Adapun kerangka teori yang akan dirumuskan dalam penelitian ini, antara 

lain, menghimpun sejumlah ayat-ayat yang berkaitan dengan kaum marginal 

(mustad}’afi>n), menjelaskan tinjauan umum tentang kaum marginal, menganalisis 

secara tematik term kaum marginal yang mengacu pada ayat-ayat mustad}’afi>n 

dalam al-Qur’an, serta menjelaskan wujud dan urgensi tentang keberpihakan dan 

perlindungan terhadap kaum marginal. Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat 

melahirkan sebuah paradigma al-Qur’an tentang keberpihakan dan perlindungan 

terhadap kaum marginal. 

 

 

40Kuntowijoyo, ed., Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi, Edisi Baru (Cet. I; 

Bandung: Mizan, 2008), h. 549-550. 
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BAGAN KERANGKA TEORETIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian merupakan hal yang terpenting dan tidak dapat 

terpisahkan dari sebuah penelitian. Metodologi penelitian berisi ulasan tentang 

metode yang digunakan dalam tahap-tahap penelitian, meliputi: jenis penelitian, 

metode pendekatan, teknik pengumpulan dan sumber data, pengolahan dan 

analisis data,41 serta teknik interpretasi. 

1. Jenis Penelitian 

Objek kajian pada penelitian tesis ini akan membahas secara tematik 

mengenai ayat-ayat mustad}’afi>n dan kontekstualisasinya tentang keberpihakan 

dan perlindungan terhadap kaum marginal dengan menulusuri dan menyingkap 

makna serta implementasinya dalam mengatasi problematika yang dialami oleh 

masyarakat marginal. Oleh karena itu, penulis menggunakan jenis penelitian 

kualitatif, yakni penelitian yang menekankan pada aspek kualitas atau hal yang 

terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian, fenomena atau gejala 

 

41Abd Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i (Jakarta: Pustaka Arif, 

2012), h. 207. 
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sosial yang merupakan makna dibalik kejadian yang dapat dijadikan suatu 

pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori.42 

Secara umum, keseluruhan pada penelitian ini merujuk pada literatur 

yang bersumber dari bahan tertulis, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan 

dokumen yang bersifat riset kepustakaan (library research). 

2. Metode Pendekatan 

Penggunaan istilah pendekatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) diartikan sebagai proses, cara, dan pembuatan dalam mendekati suatu 

objek.43 Dalam terminologi antropologi, pendekatan adalah usaha dalam rangka 

aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, juga 

berarti metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. 

Dengan demikian, pendekatan dapat dipahami sebagai cara memandang, cara 

berpikir atau wawasan yang dipergunakan dalam melaksanakan sesuatu.44 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

a. Pendekatan Tafsir al-Qur’an (Exegitical Apporoach), yaitu suatu pendekatan 

yang digunakan untuk mengkaji kandungan ayat-ayat al-Qur’an melalui 

tafsir-tafsir ulama atau sumber-sumber yang lainnya, kemudian memberikan 

analisis secara kritis dan komparatif.45 

b. Pendekatan Multidisiplin, adalah penelitian yang menggunakan berbagai 

pendekatan dari berbagai disiplin yang berbeda, namun masing-masing tidak 

ingin campur tangan dan melibatkan diri terlalu jauh dalam pembentukan 

 

42Djam’am Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Cet. III; 

Bandung: Alfabeta, 2011), h. 22. 

43Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. V; Jakarta: PT Media 

Pustaka Phoenix, 2010), h. 1286. 

44Abd Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i, h. 98. 

45Abd Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i, h. 100. 
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integrasi ilmu baru.46 Lebih jauh, makna yang lebih mendalam dari 

pendekatan multidisiplin adalah penggabungan beberapa disiplin untuk 

bersama-sama mengatasi masalah tertentu. Kajian multidisiplin adalah 

kajian interkoneksi antara satu ilmu dengan ilmu lain, namun masing-masing 

bekerja berdasarkan disiplin metode masing-masing. 

c. Pendekatan Transdisiplin, adalah penelitian sebagai langkah lebih jauh untuk 

meleburkan hal-hal yang ada antar berbagai disiplin dalam satu tarikan 

nafas. Adapun penelitian yang bercorak transdisiplin ini melibatkan berbagai 

pendekatan yang mampu memecah kebekuan dan kejenuhan disiplin ilmu 

yang berdiri sendiri-sendiri dan mampu melunakkan batas-batas kaku antar 

berbagai disiplin ilmu. Muara dari metode pendekatan transdisiplin ada pada 

pengembangan ilmu pengetahuan baru yang lebih komprehensif dan sintesis 

yang menjangkau banyak bidang.47 Sehingga, cara kerja dari pendekatan 

transdisiplin berupaya mengembangkan sebuah teori atau aksioma baru 

dengan membangun keterkaitan dan keterhubungan antar berbagai disiplin. 

3. Teknik Pengumpulan dan Sumber Data 

Pengumpulan data adalah salah satu tahapan yang mutlak dalam 

penelitian. Ia merupakan prosedur yang sistematis dan memiliki standar untuk 

menghimpun data yang diperlukan dalam rangka menjawab masalah-masalah 

penelitian sekaligus untuk menyiapkan bahan-bahan yang mendukung kebenaran 

korespondensi toeri yang akan dihasilkan.48 

Sumber data dalam penelitian ini dapat klasifikasikan menjadi dua 

bentuk, yaitu: Pertama, data primer sebagai sumber data yang menjadi rujukan 

 

46M. Amin Abdullah, Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Motode Studi Agama 
& Studi Islam di Era Kontemporer  (Cet. III; Yogyakarta: IB Pustaka, 2021), h. 138-139. 

47M. Amin Abdullah, Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Motode Studi Agama 
& Studi Islam di Era Kontemporer,  h. 138. 

48Abd Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i, h. 109-111. 
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utama dalam pembahasan penelitian ini, meliputi kitab suci al-Qur’an dan kitab-

kitab tafsir yang terkait dengan bahasan term-term mustad}’afi>n dalam penelitian 

tesis ini, dan berikut diantara kitab-kitab tafsir yang digunakan, yaitu: Tafsi>r al-

Qur’a>n al-‘Az}i>m  karya Abu> al-Fida>’ Isma>’i>l bin ‘Umar bin Kas \i>r al-Qurasyi> al-

Bas}ri> al-Dimasyqi>, Tafsir al-Qur’a>n al-H{aki>m: Tafsi>r al-Mana>r karya Muh}ammad 

Rasyi>d bin ‘Ali> Rid}a> bin Muh}ammad Syams al-Di>n bin Muh}ammad Baha> al-Di>n 

bin Munla> ‘Ali> Khali>fah al-Qalmu>ni> al-H{usaini>, Al-Ja>mi’ li Ah}ka>m al-Qur’a>n: 

Tafsi>r al-Qurt}ubi>  karya Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr 

bin Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazraji> Syams al-Di>n al-Qurt}ubi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n karya 

Sayyid Qut}b, Ja>mi’ al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n  karya Muh}ammad bin Jari>r bin 

Yazi>d bin Kas\i>r bin Ga>lib al-A<mali> Abu> Ja’far al-T{abari>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-

‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj karya Wahbah al-Zuh}aili>, dan Tafsir al-

Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an karya M. Quraish Shihab. 

Kedua, data sekunder sebagai sumber data yang digunakan untuk 

menguatkan dan melengkapi penelitian yakni semua referensi selain dari data 

primer, diantaranya beberapa literatur seperti Mu’jam atau Kamus al-Qur’an 

seperti Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m karya Muh}ammad 

Fua>d ‘Abd al-Ba>qi>, dan beberapa buku Ensiklopedi al-Qur’an serta referensi-

referensi yang termuat dalam program al-Maktabah al-Sya>milah. Selain itu, 

penulis juga merujuk beberapa penelitian, jurnal, artikel ilmiah, yang membahas 

tentang kaum marginal secara umum serta karya-karya ilmiah lainnya, baik yang 

berkaitan langsung ataupun tidak langsung terkait dengan isi bahasan dalam 

penelitian ini, dan juga pada beberapa tulisan-tulisan yang memiliki relevansi 

terhadap penelitian ini, baik yang ada di media cetak maupun online, tentunya 

dengan memverifikasi keontentikan dan kredibilitas sumber rujukannya. 
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4. Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan 

metode yang bersifat kualitatif. Ada beberapa langkah pengelohan data yang 

peneliti gunakan dalam mengkaji penelitian tesis ini, dimana penelitian ini 

menggunakan metode tafsir tematik atau maud}u>’i>, sebagaimana diungkapkan 

oleh M. Quraish Shihab dengan mengutip pendapat al-Farma>wi>,49 di antaranya: 

1. Menetapkan masalah yang dibahas yaitu paradigma al-Qur’an tentang 

keberpihakan dan perlindungan terhadap kaum marginal. 

2. Menghimpun ayat-ayat berkaitan dengan masalah yang ingin dibahas, 

yakni kaum marginal, yang mengacu pada term-term mustad}’afi>n.  

3. Menyusun ayat-ayat menurut tarti>b al-suwar.  

4. Memahami korelasi atau muna>sabah  ayat-ayat tersebut dalam masing-

masing surahnya. 

5. Melengkapi tema bahasan dalam kerangka yang sempurna dan utuh. 

6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok 

bahasan. 

7. Mempelajari ayat-ayat mengenai keberpihakan dan perlindungan terhadap 

kaum marginal secara tematik dan komprehensif (menyeluruh) dengan 

menghimpun ayat-ayat yang memiliki bahasan dan pengertian yang sama, 

atau mengkompromikan yang umum dan yang khusus, yang mutlak dan 

muqayyad, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara, tanpa ada 

perbedaan atau pemaksaan penafsiran, sehingga lahir suatu kesimpulan 

menyangkut paradigma al-Qur’an tentang keberpihakan dan perlindungan 

terhadap kaum marginal. 

 

49M. Quraish Shihab, Sejarah dan ‘Ulu>m al-Qur’a>n (Cet. II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 

2000), h. 194. 
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Pada tahap terakhir digunakan metode analisis data guna memilih dan 

mempertajam pokok bahasan penelitian kemudian diproyeksikan dalam bentuk 

konsepsional dan menyelidiki kandungannya menjadi satu rangkaian pengertian 

yang bersifat terbatas. Maka untuk efektifnya kerja metode ini, peneliti akan 

menggunakan suatu penalaran ilmiah dengan pola berpikir atau logika induktif 

sebagai suatu pisau analisis, yakni mengemukakan pernyataan-pernyataan yang 

mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas untuk menyusun argumentasi 

yang diakhiri dengan suatu pernyataan yang bersifat umum.50 

5. Teknik Interpretasi 

Dari data yang telah dianalisis di atas, maka penulis akan menjelaskan 

kandungan dan maksud dari ayat tersebut dengan menggunakan beberapa kitab-

kitab tafsir. Pendekatan tafsir yang penulis gunakan dalam penelitian tesis ini 

diterapkan dengan beberapa teknik interpretasi, yaitu: 

a. Teknik interpretasi Qur’ani. Sebagaimana diketahui bahwa al-Qur’an 

menjelaskan dirinya sendiri, ayat-ayat al-Qur’an saling berhubungan dan 

menjelaskan satu sama lain, atau sebagiannya menafsirkan sebagian yang 

lain, sehingga al-Qur’an menjadi sebuah sistem menyatu. Meskipun al-

Qur’an menyatakan bahwa kewenangan di dalam memberikan baya>n atau 

penjelasan terhadap ayat-ayat al-Qur’an adalah otoritas Allah dan rasul-

Nya, namun bukan berarti bahwa ayat-ayat al-Qur’an tidak mempunyai 

ruang untuk dikaji atau digali makna dan kandungannya, sebab al-Qur’an 

menjadi kitab hidayah yang senantiasa terbuka untuk dipelajari oleh 

siapapun, termasuk mereka yang tidak mengimaninya sebagai suatu kitab 

suci yang diwahyukan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw.51 

 

50Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, Edisi Revisi (Cet. IX; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2012), h. 203. 

51Abd Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i, h. 133-134. 
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b. Teknik interpretasi sunnah. Secara operasional dimaksudkan sebagai cara 

kerja memahami kandungan al-Qur’an dengan menggunakan unsur-unsur 

yang berasal dari sunnah Rasulullah saw., baik dalam bentuk perkataan, 

perbuatan, maupun takrirnya, sebab beliau memiliki otoritas yang tinggi 

sebagai interpretor terhadap al-Qur’an.52 

c. Teknik interpretasi linguistik. Sebagaimana al-Qur’an menjelaskan bahwa 

telah menjadi sunnatullah di dalam mengutus seorang Rasul kepada suatu 

masyarakat dengan menggunakan bahasa mereka, maka dalam hal ini al-

Qur’an diturunkan oleh Allah swt., melalui perantara malaikat Jibril 

kepada Nabi Muhammad saw., dengan menggunakan bahasa Arab. 

Penggunaan kaidah-kaidah bahasa dalam hal ini adalah bahasa Arab 

dalam mengkaji kandungan al-Qur’an, inilah yang penulis sebut sebagai 

teknik interpretasi tekstual atau teknik interpretasi kebahasaan.53 

d. Teknik interpretasi sistemis. Interpretasi ini merupakan istilah yang 

berakar dari system yang mengandung makna sebagai sebuah satuan 

objek yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan satu 

sama lain secara teratur sehingga membentuk sebuah totalitas. Dalam 

kajian tafsir, hubungan yang teratur ini dikenal dengan istilah muna>sabah  

yang secara etimologi bermakna keserupaan atau musya>kalah dan 

kedekatan atau muqa>rabah, sedangkan secara terminologi menunjukkan 

makna keterkaitan atau hubungan antara kalimat yang satu dengan yang 

lain, antara ayat yang satu dengan yang lain, bahkan antara satu surah 

dengan surah yang lain.54 Penggunaan teknik interpretasi ini berangkat 

 

52Abd Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i, h. 139-140. 

53Abd Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i, h. 154-155. 

54‘Abd al-Rah}ma>n bin Abi> Bakr Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Al-Itqa>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n, Juz 

III (t.t.: Al-Hay’ah al-Mis}riyyah al-A<mmah li al-Kita>b, 1974 M/1394 H), 298. 
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dari kenyataan bahwa al-Qur’an sebagai sebuah kitab suci yang memiliki 

sistematika utuh nan padu dan susunan yang bersifat tauki>fi>, yakni sesuai 

tuntunan Nabi saw.55 

e. Teknik interpretasi sosiohistoris. Secara istilah, sosiohistoris berasal dari 

kata sosial dan historis. Penggabungan kedua kata ini mengandung makna 

tentang aspek kehidupan sosial di masa lalu.56 Konsep sosiohistoris dapat 

dikembangkan dengan makna segala unsur-unsur sosial kesejarahan al-

Qur’an pada zaman diturunkannya. Berdasarkan pemahaman tersebut, 

dalam teknik interpretasi sosiohistoris ayat-ayat al-Qur’an ditafsirkan 

dengan menggunakan sebab turunnya ayat dan unsur-unsur yang terkait 

dengan kondisi kehidupan sosial lainnya. Penggunaan unsur ini dalam 

menafsirkan al-Qur’an mengacu pada kenyataan bahwa ayat-ayat al-

Qur’an ada yang diturunkan berkenaan dengan kasus-kasus yang terjadi 

baik sebelum atau pun sesudah ayat yang bersangkutan diturunkan atau 

berkenaan dengan keadaan masyarakat ketika itu.57 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan pada penjelasan uraian-uraian di atas, maka adapun tujuan 

penilitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Menjelaskan tinjauan umum tentang kaum marginal. 

2. Mejelaskan analisis tematik tentang kaum marginal dengan mengacu pada 

term-term mustad}’afi>n  dalam al-Qur’an. 

3. Menjelaskan wujud serta urgensi keberpihakan dan perlindungan terhadap 

kaum marginal berdasarkan paradigma al-Qur’an. 

 

55Abd Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i, h. 189. 

56Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. IX; Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), 

h. 38. Lihat juga, Taufik Abdullah, ed., Sejarah dan Masyarakat (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 

h. 105. 

57Abd Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i, h. 193. 
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Selanjutnya, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

yang mencakup dua hal yaitu kegunaan ilmiah dan kegunaan praktis. 

1. Kegunaan ilmiah: mengkaji dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan 

judul tesis ini agar dapat menambah wawasan dan referensi keilmuan atau 

khazanah ilmu pengetahuan dalam pengkajian tafsir al-Qur’an dan bisa 

menjadi sumbangsi bagi insan akademik di berbagai lembaga pendidikan, 

sehingga dapat memajukan dan mencerdaskan lembaga pendidikan yang 

terkait, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Secara 

khusus bidang yang berkaitan langsung dengan pengkajian ilmu tafsir dan 

ilmu pengetahuan modern lainnya secara umum. 

2. Kegunaan praktis: dari hasil penelitian tesis ini tentu diharapkan dapat 

mengetahui secara mendalam paradigma al-Qur’an tentang keberpihakan 

dan perlindungan terhadap kaum marginal, sehingga dapat dijadikan 

sebagai bahan bacaan atau referensi pustaka untuk berbagai lembaga 

keilmuan, khususnya di bidang tafsir al-Qur’an. Sekaligus dapat menjadi 

rujukan bagi para kaum akademisi, politisi, maupun untuk masyarakat 

luas, dan dimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nuansa 

interaksi sosial dalam melakoni kehidupan dapat terwujud secara damai, 

rukun, sejahtera, aman, nyaman, dan tenteram dalam nuansa qur’ani. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG KAUM MARGINAL 

A. Pengertian Kaum Marginal 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata marginal diartikan 

sebagai hal yang berhubungan dengan batas (tepi), dan berada di pinggir. Sedang 

kata marginalisasi diartikan sebagai pembatas. Jadi, secara harfiah kata marginal 

dapat diistilahkan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan batas atau pembatas.1 

Sedangkan dalam kamus sosiologi dan kependudukan, istilah marginal memiliki 

dua makna, yaitu pertama, suatu kelompok dalam masyarakat yang terasimilasi 

secara tidak sempurna. Kedua, suatu kelompok yang terdiri dari orang-orang yang 

memiliki kedudukan yang rendah.2 

Kata marginal berasal dari bahasa Inggris yang berarti jumlah atau efek 

yang sangat kecil. Artinya, marginal adalah suatu kelompok yang jumlahnya 

sangat kecil atau bisa juga diartikan sebagai kelompok pra-sejahtera. Marginal 

juga identik dengan masyarakat kecil atau kaum yang terpinggirkan.3 Jadi, kaum 

marginal atau masyarakat marginal adalah suatu masyarakat kelas bawah yang 

terpinggirkan dari kehidupan masyarakat. 

Secara umum, kelompok marginal berarti adalah mereka yang tidak dapat 

menyesuaikan dan melibatkan diri dalam proses pembangunan. Mereka masih 

berjuang melawan penderitaan, ketidakadilan, keterasingan, dan diskriminasi.4 

 

1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Cet. I; 

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 548. 

2Kartasapoetra dan Hartini, Kamus Sosiologi dan Kependudukan (Cet. I; Jakarta: Bumi 

Aksara, 1992), h. 244. 

3Heppy El Rais, Kamus Ilmiah Populer  (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 

187. 

4Y. Argo Trikomo, Pemulung Jalanan Yogyakarta: Konstruksi Marginalitas dan 
Perjuangan Hidup dalam Budaya-Budaya Dominan (Cet. I; Yogyakarta: Media Perssindo, 1999), 

h. 7. 
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Pernyataan tersebut dengan kata lain dapat dirumuskan, yaitu mereka yang 

dikategorikan sebagai yang memiliki budaya pinggiran yang ditempatkan diluar 

sistem, apabila dikaitkan dan didasarkan pada perspektif pembangunan modern 

atau budaya modern. 

Di dalam beberapa pandangan, kaum marginal atau masyarakat marginal 

adalah kelompok masyarakat yang tersisih atau disisihkan dari pembangunan 

hingga tidak mendapatkan suatu kesempatan menikmati pembangunan. Dalam 

pemahaman yang paling radikal, kaum marginal adalah kelompok-kelompok 

sosial-masyarakat yang dimiskinkan dalam pembangunan.5 Kaum marginal yang 

tersisih secara ekonomi, sosial, dan politik, tidak lazim telah menghadirkan 

kesenjangan, bukan kemakmuran atau kesejahteraan dalam suatu masyarakat. 

Kekayaan sumber daya alam seyogyanya bisa berdampak pada kemakmuran 

masyarakat dari sisi pendapatan. Pendapatan sampai batas tertentu ditentukan 

oleh pendidikan yang dimiliki masyarakat. Sehingga pendidikan tidak hanya 

sekadar menambah pengetahuan, tetapi juga dapat meningkatkan keterampilan 

atau keahlian tenaga kerja, hingga pada gilirannya dapat meningkatkan mutu 

penghasilan dalam konteks kesejahteraan masyarakat.6 

Dalam pandangan lain, kaum marginal adalah suatu masyarakat yang 

memiliki keterbatasan akses terhadap berbagai aspek atau bidang-bidang yang 

dikelolah oleh pemerintah ataupun swasta. Pada umumnya kaum marginal ini 

memiliki posisi atau status yang paling rendah dalam masyarakat.7 Secara umum 

mereka yang tergolong masyarakat marginal adalah orang miskin, gelandangan, 

 

5Justin M. Sihombing, Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal (Cet. I; Yogyakarta: 

Narasi, 2005), h. vii-viii. 

6Tadjuddin Noer Effendi, Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan 
(Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1995), h. 15. 

7Indrasari Tjandraningsih, dkk., Dehumanisasi Anak Marjinal: Berbagai Pengalaman 
Pemberdayaan (Bandung: Yayasan Akatiga, 1996), h. 30. 
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pengemis, anak jalanan, para penyandang disabilitas, masyarakat tradisional, dan 

lain sebagainya. Mereka terpinggirkan karena tekanan ekonomi, sosial, politik dan 

termasuk kebijakan pemerintah yang tidak berpihak.8 Fenomena yang dihadapi 

masyarakat sekarang adalah bahwa masyarakat marginal atau pinggiran adalah 

masyarakat yang identik dengan kaum buruh rendahan, orang yang tinggal 

dipemukiman kumuh, masyarakat desa maupun masyarakat kota yang tertinggal 

karena faktor sumber daya yang tidak mendukung. Menurut Sayyid Sabiq, hal 

inilah yang menyebabkan mereka lemah dan terpinggirkan karena dalam diri 

mereka tidak mampu untuk bersaing sehingga membuat kelompok yang lebih kuat 

mengeksploitasi mereka yang lemah.9 Dalam konteks yang lain, kita juga bisa 

menempatkan kelompok perempuan sebagai bagian dari masyarakat atau kaum 

marginal, yang muncul karena adanya patriarki yang mendominasi pusat. Salah 

satu kata kunci yang sangat relevan ketika kita membicarakan masyarakat 

marginal adalah diskriminasi, dan diskriminasi tidak mungkin akan terjadi tanpa 

adanya dominasi.10 

Dalam konteks ke-Indonesiaan, kaum marginal adalah istilah untuk 

kelompok yang selalu terkucilkan dari meja-meja rapat para pemangku kebijakan 

atau aktifitas-aktifitas pembangunan. Sehingga kelompok marginal ini memiliki 

karakter tersendiri. Seperti misalnya, tidak memiliki aset atau memiliki aset yang 

sangat rendah. Tinggal dilokasi terpencil, jauh dari fasilitas sarana dan prasarana 

sosial ekonomi. Memiliki jumlah tanggungan non-produktif banyak dan sumber 

penghasilan kecil. Berasal dari kaum minoritas, baik itu dari sisi etnis, budaya, 

 

8Ratnah Rahman, “Peran Agama dalam Masyarakat Marginal”, Jurnal Sosioreligius 1, no. 

4 (Juni 2019), h. 81-82. 

9Sayid Sabiq, Islamuna, terj. Zainuddin, dkk., Islam Dipandang Dari Segi Rohani-Moral-
Sosial (Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994). h. 56. 

10Riwanto Tirtosudarmo, “Membicarakan Masyarakat Pinggiran di Indonesia”, Jurnal 
Masyarakat & Budaya 22, no. 1 (2020), h. 116. 
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maupun agama.11 Akibat dari situasi ini, mereka menjadi lemah dan cenderung 

terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupannya. 

Terdapat sejumlah kriteria untuk mengkategorikan sekelompok orang 

sebagai kaum atau masyarakat marginal. Secara ekonomi, masyarakat marginal 

adalah sekelompok masyarakat yang memiliki pendapat per kapita yang sangat 

rendah. Demikian pula kelompok masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan pada 

usia produktif dapat dikategorikan sebagai masyarakat marginal. 

Secara politik, sekelompok orang yang terhambat atau tidak diberi ruang 

untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu juga dapat diketegorikan sebagai suatu 

kelompok masyarakat marginal. Demikian juga orang-orang yang tidak dapat 

memperoleh keamanan dan kenyamanan dan kerap terancam, termasuk dalam 

kategori marginal. Sedang secara sosiologis, yang termasuk masyarakat marginal 

adalah orang-orang yang memperoleh perlakuan diskriminatif atau orang-orang 

yang hak asasinya terlanggar dan mengalami peminggiran sosial karena persoalan 

gender, ras, suku, budaya dan keyakinan.12 

Sehingga kelompok marginal atau terpinggirkan ini memiliki konstruksi 

sosiologi yang berbeda dengan kelompok sosial umum lainnya. Hal ini karena 

unsur pembentukan sosiologis kaum marginal umumnya berasal dari luar dirinya 

yang prosesnya berlangsung secara politis. Artinya bahwa keberadaan kelompok 

marginal bukanlah sesuatu yang sifatnya alamiah, tetapi merupakan produk sosial 

yang prosesnya berlangsung secara politis dan didasarkan pada relasi kuasa yang 

tidak seimbang.13 

 

11Ratnah Rahman, “Peran Agama dalam Masyarakat Marginal”, h. 82. 

12Muhammad Amin, Pemberdayaan Masyarakat Marginal dalam Perspektif Al-Qur’an, 
dalam Rr. Siti Kurnia, dkk, Pemberdayaan Masyarakat Marginal (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015), h. 54. 

13Ratnah Rahman, “Peran Agama dalam Masyarakat Marginal”, h. 82. 
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Masyarakat marginal dibedakan menjadi dua keadaan. Pertama, kelompok 

masyarakat yang pada hakikatnya adalah masyarakat yang berdaya dan potensial, 

kuat dalam pendidikan, ekonomi, dan fisik. Namun kekuasaan dari mereka yang 

berkuasa memberikan pendapat dan pandangan tentang mereka yang telah 

diabaikan sehingga mereka dapat dieksploitasi dan ditindas. Kedua, kelompok 

masyarakat yang memang sebenarnya sangat lemah, baik secara ekonomi, sosial, 

pendidikan, maupun fisik. Dengan keadaan demikian, kelompok ini menjadi 

sasaran utama para penguasa tiran untuk menindas dan mengintimidasi mereka.14 

Dari sejumlah pandangan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 

memahami bahwa kaum marginal atau masyarakat terpinggirkan ialah mereka 

orang-orang yang bermukim di suatu lingkungan yang terpencil jauh dari fasilitas 

pemerintah, dan kurang memperoleh perhatian sehingga mereka terhambat dalam 

mendapatkan akses layanan dari pemerintah dan mengalami satu atau lebih 

tindakan penyingkiran, eksploitasi, penindasan dan diskriminasi dalam berbagai 

segi kehidupan, baik secara sosial, ekonomi, budaya, politik mau pun pendidikan. 

B. Eksistensi Kaum Marginal Sebagai Realitas Sosial 

Sebuah masyarakat pada umumnya terdiri dari orang-orang yang berbeda-

beda. Dalam masyarakat itu biasanya terdapat orang-orang yang kuat, disamping 

terdapat juga orang-orang yang lemah. Pada masyarakat itu juga biasanya ada 

orang-orang yang berada pada puncak kekuasaan atau berada ditengah-ditengah 

lingkaran orang-orang yang memiliki kekuatan dan wewenang, serta ada juga 

orang-orang yang berada di pinggiran kekuasaan tersebut.15 

 

14Kadar, Pembelaan Al-Qur’an Kepada Kaum Tertindas (Cet. I; Jakarta: AMZAH, 2005), 

h. 8. 

15Muhammad Amin, Pemberdayaan Masyarakat Marginal dalam Perspektif Al-Qur’an, 
dalam Rr. Siti Kurnia, dkk, Pemberdayaan Masyarakat Marginal, h. 57. 
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Kenyataan yang demikian itu merupakan sebuah realitas kehidupan dalam 

suatu masyarakat. Tentunya tidak ada masyarakat yang semua anggotanya itu 

merupakan pemimpin atau penguasa semua. Diantara mereka semua itu tentunya 

ada pemimpin atau penguasa, dan begitu sebaliknya di antara mereka semua itu 

ada yang dipimpin. Sebab, tidak mungkin suatu masyarakat hanya terdiri dari para 

pemimpin tanpa ada yang dipimpin. 

Sudah menjadi ketetapan Allah swt., bahwa setiap manusia itu memiliki 

keistimewaan dan kelebihan yang berbeda dengan manusia lainnya. Perbedaan 

inilah yang melandasi kegiatan kerja dalam kehidupan mereka, sebab kehidupan 

tidak mungkin tercipta tanpa adanya perbedaan tersebut. Adanya perbedaan juga 

menjamin kelangsungan hidup manusia, baik itu secara individu maupun secara 

masyarakat, karena perbedaan adalah hukum kehidupan yang lebih mendalam 

daripada kehidupan manusia itu sendiri, dan juga lebih mendalam daripada sistem 

sosial dan ekonomi apa pun.16 Perbedaan yang ada pada satuan-satuan di dalam 

kehidupan masyarakat merupakan kebaikan yang ingin dicapai oleh semua orang 

sebagai suatu kemajuan. Sebagai konsekuensi logis, di dalam sebuah struktur 

masyarakat akan selalu ada kelompok yang mapan secara ekonomi dan kelompok 

yang tidak mapan, termasuk di antaranya mereka para kaum marginal. 

Dengan demikian, jelaslah bahwa kehadiran kaum marginal adalah sebuah 

realitas sosial dalam kehidupan. Sebab dalam kehidupan memang membutuhkan 

keistimewaan-keistimewaan tertentu yang antara satu dengan yang lainnya tentu 

tidaklah sama. Tidak bisa dibayangkan jika seandainya dalam sebuah masyarakat 

seluruhnya adalah orang-orang kaya. Artinya, tanpa peran aktif kelompok yang 

tidak mapan secara ekonomi, orang-orang yang kaya tidak akan bisa beraktivitas 

 

16Mah}mu>d ‘Abba>s al-‘Aqqa>d, al-Insa>n fi> al-Qur’a>n, terj. Tim Pustaka Firdaus, Filsafat Al-
Qur’an: Filsafat, Spitual dan Sosial dalam Isyarat Qur’an (Cet. II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 

h. 56. 
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secara normal. Pernyataan tersebut, bukan dimaksudkan untuk melanggengkan 

mereka para kaum marginal di tengah-tengah masyarakat, akan tetapi hal ini harus 

dilihat sebagai bentuk perhatian Islam terhadap mereka. 

Dengan demikian, kaum marginal sebagai realitas sosial harus dipandang 

sebagai mitra kerja, bahkan upaya pemberdayaan terhadap mereka juga harus 

dipandang sebagai kewajiban, walaupun tidak harus dipahami mengubah mereka 

menjadi orang yang kaya semuanya. Sebab, yang terpenting adalah menanamkan 

komitmen keberpihakan dan perlindungan itu kepada setiap Muslim. Bahkan, 

komitmen tersebut bukan hanya persoalan agama, tetapi juga menjadi perhatian di 

berbagai kalangan, seperti sosiolog, ekonom dan lain-lain. Sehingga begitu, kita 

bisa memosisikan mereka sebagai bagian dari realitas kehidupan yang tidak bisa 

dipisahkan. 

Menanggapi realitas tersebut, meniscayakan tiap-tiap manusia untuk bisa 

menjadi insan yang berperadaban, bukan saling menguasai dan mengeksploitasi. 

Berbeda dengan dunia binatang, yang hidupnya didasarkan pada prinsip homo 

homini lupus (siapa yang kuat maka dialah yang menang).17 Atau dengan istilah 

lain, saling tolong-menolong, saling mengisi dan saling melengkapi, itulah salah 

satu tujuan dari perbedaan, baik itu secara jenis kelamin, kemampuan fisik dan 

ekonomi. Hal ini sebagaimana telah diisyaratkan dalam QS al-Zukhruf/43: 32. 

نيَْا وَرَفعَْناَ بعَْضَهممْ  تََممْ فِِ الحَْيَاةِ الدُّ نم قسََمْنَا بيَنََْممْ مَعِيش َ ونَ رَحَْْتَ رَب ِكَ نََْ ْ يقَْسِمم  فوَْقَ أَهُم

مَ  ا يََْ رِيًّا وَرَحَْْتم رَب ِكَ خَيٌْْ مِمَّ ْ هممْ بعَْضًا سُم ونَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بعَْضم  عم
Terjemahnya: 

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang telah 

menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah 

meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar 

 

17Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Tafsir Al-Qur’an Tematik: Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Duafa (Cet. I; Jakarta: Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 1432 H/2011 M), h. 4. 
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sebagaian mereka dapat memanfaatkan sebagaian yang lain. Dan rahmat 

Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.18 

Al-Qur’an surah al-Zukhruf ayat 32 di atas, menjelaskan fenomena sosial 

tentang adanya perbedaan di antara anggota-anggota masyarakat. Ada yang 

memiliki kedudukan yang tinggi, dan ada juga yang berada dikedudukan bawah. 

Ada anggota masyarakat yang memiliki kekayaan yang berlimpah, ada juga yang 

memiliki harta yang serba terbatas. Ayat di atas tentunya bukan dimaksudkan 

untuk melegalkan atau mengokohkan eksistensi kaum marginal atau orang-orang 

yang lemah. Ayat ini hendak menggambarkan tentang kenyataan sosial yang ada 

di tengah-tengah masyarakat tentang adanya perbedaan dalam kehidupan umat 

manusia di muka bumi ini. 

Sebagaimana ayat yang dikemukakan di atas, terdapat istilah sukhriyya 

yang mengandung dua pengertian, yaitu mengejek atau merendahkan (istihza> ) dan 

menguasai (taskhir). Namun, dalam konteks ayat ini istilah tersebut haruslah 

dipahami bahwa masing-masing pihak saling berbuat untuk saling melengkapi 

dalam segala urusan kehidupannya. Artinya, segala perbedaan status sosial harus 

dipandang sebagai sesuatu yang positif, sebab dengan begitu masing-masing pihak 

akan berusaha untuk saling membantu dan saling mengisi demi memenuhi 

kebutuhan hidupnya.19 Maka hal ini tentunya selaras dengan kedudukan manusia 

sebagai makhluk sosial yang memang saling membutuhkan. Dan dengan adanya 

kebutuhan itu manusia memang harus “mengharapkan” bantuan dari orang lain 

atau pihak lain.20 

 

18Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Pustaka 
Transliterasi Latin (Jakarta: Cahaya Qur’an, 2017), h. 491. 

19Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Tafsir Al-Qur’an Tematik: Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Duafa, h. 5. 

20Muhammad Amin, Pemberdayaan Masyarakat Marginal dalam Perspektif Al-Qur’an, 
dalam Rr. Siti Kurnia, dkk, Pemberdayaan Masyarakat Marginal, h. 58. 
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Karena sejatinya, tidak ada manusia yang bisa hidup di dunia ini tanpa 

bantuan dari orang lain. Orang miskin memerlukan uang orang kaya. Sebaliknya, 

orang kaya juga membutuhkan bantuan fisik dari orang miskin.21 Dengan adanya 

perbedaan-perbedaan kondisi dan status masing-masing individu, akan tercipta 

kehidupan yang dapat saling mengisi kebutuhan masing-masing anggota dalam 

suatu masyarakat. 

Akan tetapi, ada kenyataan-kenyataan lain yang juga mesti dipahami, 

antara lain bahwa manusia sangat mencintai harta. Kenyataan inilah yang amat 

memungkinkan lahirnya sifat serakah dan tidak peduli terhadap nasib orang lain. 

Di sisi lain, manusia menurut tabiatnya juga adalah makhluk yang sangat kikir, 

bahkan sifat ini selamanya akan ada di dalam diri manusia, sebagaimana yang di-

gambarkan dalam QS al-Isra>’/17: 100. 

نسَْانم قتَم 
ِ
نفَْاقِ وَكََنَ الْْ

ِ
يَةَ الْْ ْ خَش ْ ذًا لَََمْسَكْتُم

ِ
ْ تمَْلِكمونَ خَزَائِنَ رَحَْْةِ رَبّ ِ ا ورًا قملْ لوَْ أَنتُْم

(100 ) 

Terjemahnya: 

Katakanlah (Muhammad), “Sekiranya kamu menguasai perbendaharaan 

rahmat Tuhanku, niscaya (perbendaharaan) itu kamu tahan, karena takut 

membelanjakannya.” Dan manusia itu memang sangat kikir.22 

Jika diteliti secara mendalam tentang sifat dasar manusia pada umumnya, 

maka akan diketahui bahwa manusia memiliki sifat dasar yang buruk, antara lain 

kikir, egois, serakah, dan tidak pernah merasa puas. Lahirnya sifat-sifat buruk ini 

sebetulnya sebagai konsekuensi logis dari potensi hawa nafsu itu sendiri yang tidak 

tercerahkan oleh-oleh nilai tauhid-Ilahiah, meskipun hawa nafsu tidak harus selalu 

dipandang sebagai sesuatu hal yang bersifat negatif. Sehingga dalam realitas 

kehidupan sosial, akan sangat mungkin terjadi perilaku-perilaku menyimpang yang 

 

21M. Quraish Shihab, Tafsi>r Al-Misba>h: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Vol 3 

(Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2017), h. 562-563.  

22Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Pustaka 
Transliterasi Latin, h. 292. 
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a-social (antisosial), baik menyangkut status sosial, kekayaan, kekuasaan, jabatan, 

maupun jenis kelamin. 

Al-Qur’an memperkenalkan banyak ayat mengenai hakikat dan sifat-sifat 

manusia supaya manusia menempatkan dirinya diposisi unggul. Wewenang dan 

tanggung jawab yang didapatkan oleh manusia bersumber langsung dari yang 

paling logis, paling agung, dan yang sangat berkompoten yaitu Sang Pencipta 

manusia dan alam raya ini. Hal ini mempunyai sebuah makna bahwa manusia 

diciptakan bukan karena kebetulan atau bahwa keunggulannya atas makhluk-

makhluk lain hanya semata-mata timbul atas dasar struggle for survival. Dengan 

demikian dapat dipahami bahwa manusia mempunyai misi dan tanggung jawab 

yang dibebankan secara langsung kepadanya dari sang Maha Pencipta. Dari hal ini, 

al-Qur’an menganjurkan manusia agar dapat memahami dirinya, karena dari 

pemahaman atas diri tersebut akan menghantarkan mereka untuk membangun dan 

menentukan jati dirinya dan dunia ini sesuai dengan konsep yang telah dikehendaki 

oleh penciptanya dan yang sesuai dengan kemaslahatan manusia.23 

Namun dalam kenyataan umumnya, proses manusia dalam membangun 

dan menemukan jati dirinya tidak selalu berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu 

hambatan, sehingga bisa jadi terdapat beberapa hal yang dapat menghambat suatu 

perjalanan manusia dalam mengembangkan diri mereka, bisa saja berasal dari diri 

sendiri ataupun faktor dari luar batas jangkauan lainnya sehingga mereka menjadi 

kelompok yang tersisihkan atau terpinggirkan dari proses tersebut. 

Atas dasar inilah, Islam datang untuk mengatur pola interaksi hubungan di 

antara mereka agar tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Islam juga 

memandang bahwa munculnya gejolak sosial ditengarai bukan karena ada yang 

kaya dan yang miskin. Gejolak sosial akan mudah sekali muncul jika si kaya tidak 

 

23M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam 
Kehidupan Masyarakat (Cet. III; Bandung: Mizan Pustaka, 2014), h. 467. 
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memiliki kepedulian terhadap kaum fakir dan miskin, dan yang kuat tidak bisa 

memberi rasa aman kepada mereka yang lemah. Atau, adanya kesenjangan-

kesenjangan sosial sebagai akibat dari sistem sosial yang tidak adil, sehingga itu 

masyarakat menjadi semakin termarginalkan. 

Keberadaan masyarakat marginal ini telah menjadi sebuah fakta yang 

menunjukkan keadaan bahwa di dalam tatanan kehidupan masyarakat terdapat 

“kesenjangan” dan “ketidakberuntungan” yang dialami oleh sebagian masyarakat 

yang terpinggirkan. Kendati demikian, tidak berarti agama (Islam) membolehkan 

dan membiarkannya. Islam hadir justru mengemban misi pemberdayaan dalam 

lingkungan masyarakat, yang didalamnya dimulai dari memberdayakan orang per 

orang. Sehingga inti ber-Islam adalah pembebasan dari segala kungkungan yang 

membelenggu manusia, seperti ketakutan, kebodohan dan ketidakadilan.24 

Melihat kenyataan di atas, eksistensi kaum marginal sebagai realitas sosial, 

maka keberpihakan dan perlindungan terhadap mereka bukan saja melalui upaya 

pemberdayaan, namun harus dibarengi dengan perubahan sistem ekonomi, sosial, 

dan politik, yang memungkinkan mereka betul-betul dapat beraktivitas secara 

normal. Meskipun demikian, dalam membangun keberpihakan dan perlindungan 

terhadap mereka adalah pintu masuk menuju pemberdayaan yang berorientasi pada 

peningkatan keadilan dan kesejahteraan. Jadi, dalam upaya pemberdayaan pada 

hakikatnya merupakan kelanjutan dari sikap keberpihakan dan perlindungan 

terhadap nasib mereka para kaum marginal. Atau lebih tegasnya, upaya-upaya 

pemberdayaan terhadap nasib kehidupan mereka adalah sebuah kemustahilan jika 

tidak dibarengi dengan praksis keberpihakan dan perlindungan secara konkrit 

terhadap mereka, baik secara ekonomi, sosial, dan politik. 

 

24Wardini Ahmad, dkk., Pemberdayaan Kaum Pinggiran dalam Lintasan Sejarah Islam, 
dalam Islam Humanis: Islam dan Persoalan Kepemimpinan, Pluralitas, Lingkungan Hidup, 
Supremasi Hukum dan Masyarakat Marginal, (Cet. I; Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2001), h. 112-

113. 
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C. Faktor-faktor Terjadinya Proses Marginalisasi 

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang 

menjadi marginal atau terpinggirkan, secara umum diantaranya karena faktor 

kultural dan struktural, faktor kultural merupakan apa yang terdapat dalam diri 

mereka sendiri seperti adanya sifat dan perilaku yang tidak produktif sehingga itu 

menyebabkan mereka menjadi orang yang terpinggirkan, sedang faktor struktural 

ialah segala bentuk kebijakan dan kewenangan yang berada diluar batas jangkauan 

mereka, seperti tatanan aturan atau sistem yang ada di dalam sebuah lingkungan 

masyarakat atau pemerintah sehingga mengakibatkan mereka menjadi lemah serta 

terpinggirkan dan tertindas. 

Cara pandang yang telah berkembang di masyarakat tentang bagaimana 

hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas dapat mewakili bentuk ketidakpuasan 

pemberlakuan hukum di Indonesia. Hal ini sebagaimana telah dialami oleh kaum 

marginal di negeri ini, yang hingga saat ini masih dalam posisi lemah dari segi 

perlindungan hukum. Kaum marginal sendiri sebenarnya belum memiliki definisi 

kongkrit siapa yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari mereka. Namun, 

karena adanya masyarakat yang rentan mengalami pengucilan, diskriminasi, dan 

eksploitasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, umumnya dianggap 

sebagai orang yang terpinggirkan.25 

Masyarakat marginal dalam berbagai bentuknya, jika dilacak proses 

terjadinya, seringkali merupakan akibat dari kebijakan yang bersifat diskriminatif 

yang mendiskriminasi bahkan mengekslusi kelompok tertentu dalam masyarakat. 

Diskriminasi dan eksklusi yang dialami masyarakat marginal, di dalam berbagai 

bentuknya, berpangkal dari adanya kehendak untuk mengontrol yang hampir selalu 

memiliki kepentingan ekonomi atau politik, atau malah menjadi gabungan antara 

 

25Alfitri, dkk., Pembangunan Masyarakat Marginal (Cet. I; Palembang: Unsri Press, 2016), 

h. 26. 
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keduanya. Sehingga, eksklusi dan inklusi sosial dengan demikian juga merupakan 

kata kunci lainnya yang penting ketika membicarakan masyarakat marginal.26 

Individu atau kelompok yang mengalami proses keterasingan umumnya 

tidak memiliki kekuatan yang maksimal, mobilitas yang terbatas dan cenderung 

mengalami kesulitan untuk melawan atau mempertahankan dirinya. Oleh karena 

itu, dalam hal ini tentu dibutuhkan kebijakan dan akses pemerintah yang terlibat, 

mensejahterakan dan meningkatkan kemampuan kerja masyarakat.27 Ada banyak 

aspek untuk mengindentifikasi kelompok yang tertinggal dari masyarakat, seperti 

kemiskinan, akses ke layanan publik, akses ke pekerjaan, pendapatan, budaya, 

politik dan hak atas kebebasan sosial dan publik. Kemiskinan bukan satu-satunya 

identitas marginal, tetapi kemiskinan menempati posisi yang paling sentral jika 

dibandingkan dengan identitas lainnya, sebab itu hanya kondisi ekonomi berupa 

kemiskinan yang menentukan keadaan masyarakat menjadi terpinggirkan.28 

Meski pada umumnya, proses marginalisasi ini dapat dibagi menjadi empat 

aspek, yakini secara sosial, budaya, ekonomi dan politik.29 Marginal dari segi 

sosial yaitu masyarakat terpinggirkan yang kondisinya dibatasi, karena dianggap 

tidak memiliki kemampuan atau kurangnya ruang gerak dalam mengakses sumber 

daya. Masyarakat terpinggirkan dalam hal ini mencakup mereka yang lahir di kota-

kota besar dengan pendidikan yang buruk, kesehatan yang buruk, standar hidup 

yang rendah, dan akses layanan yang terbatas. 

 

26Riwanto Tirtosudarmo, “Membicarakan Masyarakat Pinggiran di Indonesia”, h. 117. 

27Christine Sri Widiputranti, dkk., Pemberdayaan Kaum Marginal (Cet. I; t.tp.: APMD 

Press, 2005), h. 58. 

28Lailul Ilham dan Ach. Farid, “Kebahagian dalam Perspektif Masyarakat Marjinal: Studi 

Masyarakat Desa Hadipolo Argopuro Kudus Jawa Tengah”, Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah 
Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial 13, no. 2, (Juli-Desember 2019), h. 99-100. 

29M Fedryansyah, “Marginalisasi Masyarakat Pedesaan: Studi di Desa Cipinang, 

Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang”, Humanitas: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial 1, no. 

1 (2019), h. 61. 
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Marginalisasi dari segi budaya adalah diskriminasi dalam akses publik 

berdasarkan suku, ras, agama, dan adat istiadat. Hal ini lebih menekankan pada 

perilaku diskriminatif yang dialami masyarakat berdasarkan ras dan urbanisasi. 

Sedang marginalisasi secara ekonomi adalah mereka yang penghasilannya sangat 

rendah, yang mengakibatkan mereka berada dalam keadaan miskin dan proletar, 

situasi ini dianggap sebagai kategori marginal secara ekonomi. Masyarakat yang 

terpinggirkan ini cenderung mempengaruhi status sosial dan akses politik. 

Kemudian marginalisasi secara politik ialah pembatasan ruang gerak untuk 

memberikan suara, artinya masyarakat terpinggirkan tidak diberi ruang sama 

sekali untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik. Akibat dikucilkan dari 

proses politik, maka mereka akhirnya memilih untuk bersikap acuh tak acuh 

terhadap segala persoalan politik. Hal ini pulalah yang menyebabkan masyarakat 

marginal beranggapan bahwa situasi politik yang terjadi baik di tingkat lokal 

maupun nasional tidak mampu membantu mereka keluar dari garis kemiskinan. 

Masalah lain yang terkait dengan proses marginalisasi politik ini adalah masalah 

pemenuhan hak-hak mereka. Hak-hak mereka itu penting untuk dijamin oleh 

negara, sebab jika hak-hak mereka tersebut tidak terpenuhi mereka akan semakin 

tertinggal, kondisi itulah yang menyebabkan mereka makin ditindas dan mereka 

mengalami marginalisasi. 

Dari segi ekonomi, realitas kehidupan masyarakat yang terpinggirkan 

tergambar dari tingginya tingkat kemiskinan di masyarakat. Dalam konteks ini, 

adapun penyebab kemiskinan di Indonesia harus mempertimbangkan tidak hanya 

budaya kemalasan, tetapi juga kondisi umum di mana seseorang tidak dapat 

sepenuhnya melakukan kegiatan produktif. Faktor kemiskinan merupakan suatu 

kombinasi kongkrit antara faktor internal dan eksternal. Korupsi merupakan faktor 

eksternal yang mengarah pada kebijakan pembangunan atau mengurangi alokasi 
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dana untuk kegiatan pembangunan demi kepentingan masyarakat. Di sisi lain, 

pembatasan wawasan, kurangnya keterampilan, kesehatan dan gizi yang buruk, 

dan kualitas kerja yang buruk adalah faktor internal. Namun, munculnya faktor 

internal umumnya dipicu oleh faktor eksternal. Misalnya, kesehatan masyarakat 

yang buruk menunjukkan bahwa masyarakat itu kekurangan gizi. Buruknya gizi 

masyarakat miskin adalah akibat rendahnya pendapatan dan keterbatasan sumber 

daya alam. Selain itu, kemampuan sains dan teknologi yang buruk adalah akibat 

dari kurangnya pendidikan, dan begitu pula dengan kurangnya pendapatan adalah 

akibat dari kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga ia berputar disekitar proses 

yang saling terkait.30 

Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang mempunyai sebab-sebab 

sosial, budaya, politik dan ekonomi yang mendasar, sehingga kemiskinan tidak 

bisa dipandang hanya dari satu sisi tetapi harus dilihat dari sudut pandang secara 

komprehensif. Pembangunan yang dilakukan pemerintah secara sektoral, namun 

tidak menyentuh sisi pola ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara nyata, 

hanya akan menghasilkan dampak perubahan-perubahan yang dapat merugikan 

masyarakat.31 

Masalah kemiskinan sudah sangat lama dialami oleh negara kita sejak 

puluhan tahun silam bahkan hingga sampai saat ini, berbagai kebijakan telah 

dikeluarkan oleh pemerintah, seperti pembangunan dalam sektor ekonomi yang 

dilakukan sebagai upaya menekan angka kemiskinan dan meningkatkan laju 

pertumbuhan ekonomi, namun belum sepenuhnya dapat diatasi dengan baik serta 

tepat sasaran, hal itu tentu ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan 

 

30Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh’afin 
dengan Pendekatan Keindonesiaan (Cet. II; Yogyakarta: P3M STAIN Tulungagung dengan 

Pustaka Pelajar, 2008), h. 132. 

31Sofwan Samandawai, Mikung, Bertahan dalam Himpitan: Kajian Masyarakat Marginal 
di Tasikmalaya (Bandung: Yayasan Akatiga, 2011), h. 7. 
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hingga saat ini.32 Masalah kemiskinan tidak hanya mengakibatkan tiap manusia 

mengalami marginalisasi secara ekonomi saja, namun juga termarjinalkan dalam 

bidang sosial, politik, dan juga pendidikan. 

Maka dalam hal ini, ciri khas manusia sebagai homo politikus ialah tentang 

kesejahteraan dan kebebasannya. Kehidupan manusia tentu mempunyai sejarah, 

maka sejarah bukan murni merupakan nasib peruntungan, akan tetapi lebih banyak 

berupa produk perbuatan manusia itu sendiri, yang dijalani, dan dapat diubah serta 

diperbaiki. Sejarah tersebut pada hakikatnya merupakan nisbah atau perimbangan 

dari bentuk-bentuk kekuatan sosial dan politik, yang dimana mempengaruhi dan 

menentukan corak kepribadian manusia beserta dengan kedudukannya ditengah 

masyarakat.33 

Maka sebetulnya, kesulitan atau masalah pribadi yang seringkali terjadi 

dan dialami oleh masyarakat, itu pada umumnya merupakan pencerminan atau 

endapan subjektif dari masalah objektif, sebagai akibat dari nisbah-nisbah politik 

yang tidak adil, tidak seimbang, dan dipenuhi oleh banyak konflik. Sebab itu, 

peranan politik begitu berkuasa dan memiliki pengaruh besar, sehingga tidak ada 

satu pun sektor hidup manusia yang tidak dipengaruhi oleh kekuasaan politik di 

era modern saat ini. 

Di lain hal, masyarakat dengan kekuatan-kekuatan sosial dan politiknya 

seringkali memaksa suatu individu untuk berbuat berlebih-lebihan, sehingga ia 

menjadi lemah tak berdaya dan berkurang kebebasan individunya. Kekuatan-

kekuatan sosial dan politik ini kian banyak membelenggu dengan sistem sosial-

politik-ekonomi yang semakin tidak berpihak, ditambah dengan pembelengguan 

 

32Bariyyatin Nafi’ah, “Analisis Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan 

Kemiskinan di Indonesia (2016-2019), Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, no. 2 (2021), h. 3. 

33Jacobus Ranjabar, Sistem Politik Indonesia: Sistem Politik, Demokrasi, dan Pendidikan 
Politik (Bandung: CV Alfabeta, 2019), h. 247. 
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di era modernitas yang kian menghambat manusia untuk hidup bebas. Tentunya, 

pembelengguan tersebut sangat jelas dapat menghalangi tiap-tiap kemampuan 

manusia untuk mengenali potensinya dan jati dirinya sebagai manusia.34 

Kekuatan politik dalam kehidupan masyarakat cukup besar pengaruhnya, 

kelompok masyarakat dengan kekuatan politik yang besar dengan mudah mereka 

akan menjangkau hal-hal yang tidak dapat di akses oleh kalangan masyarakat yang 

lemah dalam hal politik. Maka para pejabat atau para pemangku kebijakan yang 

mempunyai kuasa karena kekuatan politiknya dapat menentukan kebijakan serta 

aturan yang hanya bisa menguntungkan bagi mereka namun merugikan bagi 

kelompok masyarakat kecil. Oleh sebab itu, kekuatan politik cukup berdampak 

dalam pengembangan masyarakat, namun juga biasa menjadi salah satu faktor 

penyebab terjadinya proses marginalisasi dalam lingkup masyarakat.35  

Namun pada realitasnya, kaum marginal atau masyarakat terpinggirkan 

lebih cenderung tidak banyak memiliki kekuatan politiknya karena pada dasarnya 

mereka lebih banyak dijadikan sebagai objek bukan sebagai subjek dalam hal 

pengembangan masyarakat maupun ekonomi oleh para kelompok-kelompok elite 

yang mempunyai kekuatan politik, sehingga tidak heran ketika banyak muncul 

ketimpangan demi ketimpangan dalam lingkup masyarakat, baik itu dari masalah 

ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan, yang dimana semua itu bersumber 

dari kekuatan kebijakan politik yang tidak berpihak kepada mereka. 

D. Istilah Al-Qur’an Menyebut Kaum Marginal 

Untuk mengetahui istilah yang digunakan oleh al-Qur’an untuk menyebut 

kaum marginal, maka terlebih dahulu perlu diketahui definisi kaum marginal itu 

sendiri. Sebagaimana telah dikemukakan di awal, bahwa kaum marginal adalah 

 

34Jacobus Ranjabar, Sistem Politik Indonesia, h. 248-249. 

35Nur Kholis, “Pengaruh Politik dalam Perkembangan Praktik Ekonomi Islam di 

Indonesia”, Millah 7, no. 3, (Agustus 2013), h. 177. 



 

 

48 

masyarakat yang berada dipinggir atau dianggap terpinggirkan atau dipinggirkan. 

Kaum marginal juga kerap dimaknai sebagai suatu masyarakat yang rentan untuk 

dilemahkan. Akibat dari situasi ini, mereka menjadi tidak berdaya dan cenderung 

dieksploitasi bahkan ditindas dalam berbagai aspek kehidupannya. 

Dalam al-Qur’an sendiri tidak ditemukan secara spesifik penyebutan kata 

marginal yang digunakan untuk menunjuk pada orang-orang yang terpinggirkan 

atau orang yang dilemahkan. Namun, kata yang digunakan oleh al-Qur’an untuk 

orang-orang yang terpinggirkan atau orang-orang yang lemah karena ditindas 

adalah mustad}’afi>n. Penyebutan kaum marginal dengan menggunakan istilah 

mustad}’afi>n dalam al-Qur’an tentunya selaras dengan adanya berbagai faktor yang 

menyebabkan orang atau sekelompok orang menjadi termarginalkan. 

Sebagaimana diketahui bahwa, sekelompok orang dapat menjadi marginal 

karenan adanya faktor kultural, kendati sebetulnya yang menjadi faktor dominan 

ialah karena faktor struktural. Faktor kultural merupakan faktor yang ada dalam 

diri orang-orang marginal itu sendiri, seperti sikap-sikap yang tidak produktif yang 

terdapat dalam diri mereka. Sedang adapun faktor struktural merupakan faktor 

yang ada di luar jangkauan atau wewenang orang-orang marginal tersebut, seperti 

tatanan serta sistem sosial yang tidak adil yang ada dalam masyarakat, sehingga 

membuat masyarakat menjadi lemah atau tidak produktif. Sehingga, penggunaan 

istilah mustad}’afi>n mengacu kepada kelompok marginal yang disebabkan oleh 

faktor struktural. 

Al-Qur’an menggunakan kata mustad}’afi>n untuk menggambarkan orang-

orang yang tertindas atau termarginalkan dalam kehidupan ini. Secara bahasa, kata 

mustad}’afi>n mengandung makna ‘orang-orang yang dilemahkan akibat adanya 

sautu penindasan’. Sebagian ulama memahami, bahwa dalam kata mustad}’afi>n ini 

sebagai orang-orang yang dinilai tidak berdaya oleh masyarakat. Sebagian ulama 
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lain memandang bahwa yang dimaksud dengan mustad}’afi>n adalah orang yang 

betul-betul tidak diberdayakan, bukan hanya dianggap tidak berdaya.36  

Dengan demikian, istilah mustad}’afi>n amat tepat ditujukan kepada mereka 

yang terlemahkan sebagai akibat dari adanya struktur sosial yang tidak adil atau 

perilaku penindasan, baik yang terjadi secara sporadis maupun sistemik. Atau bisa 

lebih dipahami, sebab sistem sosial yang tidak adil sehingga menjadikan pihak-

pihak lain menjadi termarginalkan, sehingga melahirkan kemiskinan struktural 

atau kemiskinan sistemik.37 Sedang adapun bentuk penindasan terhadap pihak 

yang dilemahkan dapat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor dominan, seperti 

kekuasaan (politik) dan harta kekayaan (sosial-ekonomi). Diantara aya-ayat al-

Qur’an yang berbicara tentang keadaan mereka seperti dalam QS al-Nisa>’/4: 75, 

QS al-Qas}as}/28: 4, dan QS al-A’ra>f/7: 75. 

ْ لَْ تمقَاتِلمونَ فِِ سَ  ينَ وَمَا لكَُم ِ انِ الََّّ جَِالِ وَالن ِسَاءِ وَالوِْلْدَ تضَْعَفِيَن مِنَ الر  س ْ ِ وَالمْم بِيلِ اللََّّ

نكَْ وَلِياا وَاجْعَلْ  الِمِ أَهْلمهَا وَاجْعَلْ لنَاَ مِنْ لَدم َّنَا أَخْرجِْناَ مِنْ هَذِهِ القَْرْيةَِ الظَّ لنََا مِنْ   يقَمولمونَ رَب

نكَْ نصَِيًْا  لَدم
Terjemahnya: 

Dan mengapa kamu tidak mau berperang dijalan Allah dan (membela) orang 

yang lemah, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang berdo’a. “Ya 

Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekkah) yang penduduknya 

zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah penolong dari sisi-

Mu.”38 

 ْ تضَْعِفم طَائِفَةً مِنَْممْ يمذَب ِحم أَبنْاَءَهُم يَعًا يسَ ْ نَّ فِرْعَوْنَ علَََ فِِ الََْرْضِ وَجَعَلَ أَهْلهََا ش ِ
ِ
ا

فْسِدِينَ  َّهم كََنَ مِنَ المْم ن
ِ
ْ ا تَحْيِِ نِسَاءَهُم  وَيسَ ْ

 

 

36Muhammad Amin, Pemberdayaan Masyarakat Marginal dalam Perspektif Al-Qur’an, 
dalam Rr. Siti Kurnia, dkk, Pemberdayaan Masyarakat Marginal, h. 56. 

37Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Tafsir Al-Qur’an Tematik: Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Duafa, h. 13-14. 

38Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Pustaka 
Transliterasi Latin, h. 90. 
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Terjemahnya: 

Sungguh, Fir’aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan 

penduduknya berpecah belah, dia menindas segolongan dari mereka (Bani 

Israi>l), dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak 

perempuan mereka. Sungguh, dia (Fir’aun) termasuk orang yang berbuat 

kerusakan.39 

ونَ أَنَّ صَالِ  تمضْعِفموا لِمَنْ أ مَنَ مِنَْممْ أَتعَْلمَم ينَ اس ْ ِ وا مِنْ قوَْمِهِ لِلََّّ تكَْبََم ينَ اس ْ ِ حًا قاَلَ المَْلََُ الََّّ

ؤْمِنمونَ ) نََّّ بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مم
ِ
رْسَلٌ مِنْ رَب ِهِ قاَلموا ا  (75مم

Terjemahnya: 

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang 

yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara 

kaumnya, “Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari 

Tuhannya?” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami percaya kepada apa 

yang disampaikannya.”40 

Dari contoh ayat-ayat di atas, dapat dipahami bahwa istilah mustad}’afi>n 

mengacu kepada kelompok lemah (inferior) yang terlahir akibat dari penindasan 

atau sikap arogansi dari kaum atau kelompok yang lebih kuat (superior), baik itu 

secara ekonomi, politik, atau pun dampak dari struktur sosial yang tidak adil atau 

zalim yang bisa mengakibatkan adanya kemiskinan struktural, kekerasan terhadap 

perempuan, tidak terurusnya para anak-anak yatim sehingga mereka berpotensi 

menjadi terlantar, gelandangan, pengemis atau peminta-minta di jalanan. 

Dari keterangan al-Qur’an, ada beberapa orang atau kelompok orang yang 

diketegorikan sebagai kaum marginal atau orang-orang yang lemah secara umum, 

seperti di antaranya, orang fakir, orang miskin, anak-anak yatim atau anak-anak 

yang lemah pada umumnya, kaum perempuan, peminta-minta dan hamba sahaya 

atau budak. Di sini perlu ditegaskan, bahwa penentuan siapa yang digolongkan 

sebagai kaum marginal tersebut bisa saja lebih dari yang telah disebutkan. Namun 

yang terpenting adalah kriteria tersebut tetap berkolerasi dan berhubungan dengan 

 

39Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Pustaka 
Transliterasi Latin, h. 385. 

40Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Pustaka 
Transliterasi Latin, h. 160. 
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definisi serta konsep dari kaum marginal itu sendiri. Dalam sejumlah ayat-ayat al-

Qur’an yang diklasifikasikan sebagai orang-orang yang lemah atau kaum marginal 

tersebut, memang membutuhkan adanya praksis keberpihakan serta perlindungan 

dari orang-orang lain yang mampu. 

E. Pandangan Para Tokoh-Pemikir Muslim tentang Kaum Marginal 

Dilihat dalam kacamata sejarah, Islam memiliki kekuatan revolusioner 

untuk membebaskan kaum marginal atau kaum tertindas, yang dalam bahasa al-

Qur’an disebut dengan istilah mustad}’afi>n, baik yang terbentuk secara kultural 

maupun secara struktural. Keberpihakan dan pembebasan tersebut tentu saja tidak 

didasarkan pada faktor kebetulan, karena masyarakat merupakan organisasi hidup, 

memiliki norma-norma yang tak tergugat dan dapat diperagakan secara ilmiah. 

Selanjutnya, manusia memiliki kebebasan dan kehendak bebas, sehingga dengan 

campur tangannya dalam menjalankan setiap norma-norma masyarakat, setelah 

mempelajarinya, dan menggunakannya, dia dapat berencana dan meletakkan 

dasar-dasar bagi masa depan yang lebih baik untuk individu dan masyarakat luas. 

Para tokoh atau pemikir dalam setiap zaman, seringkali tergerak hatinya 

untuk menuliskan gagasan perubahan tatkala menemukan masalah-masalah yang 

dilihatnya itu sedang menimpa masyarakat. Tak terkecuali mereka para tokoh atau 

pemikir muslim yang menemukan berbagai kenyataan adanya kaum marginal yang 

tertindas disekitar mereka. Sebagai seorang muslim yang taat, mereka mengambil 

semangat/spirit Islam untuk mengupayakan sebuah cara bagaimana ia melakukan 

keberpihakan, perlindungan, pembelaan, serta pembebasan terhadap mereka kaum 

marginal yang tertindas.41 

Pada bagian pembahasan dalam tulisan ini, penulis mencoba mengangkat 

beberapa gagasan dari para tokoh atau para pemikir muslim tentang bagaimana 

 

41Ki H. Ashad Kusuma Djaya, Islam Bagi Kaum Tertindas: Kerangka Pembebasan Kaum 
Mustadh’afin dari Teologi Ke Sosiologi (Cet. I; Bantul: Kreasi Wacana, 2016), h. 52. 
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praktik Islam sebagai agama yang berpihak dan melindungi yang lemah. Nama-

nama yang terpilih tentunya cukup dikenal bagi kalangan pergerakan Islam 

diseluruh dunia. Dalam tulisan ini, sebisa mungkin seluruh pemikiran-pemikiran 

tersebut harus dilihat secara kritis, bukan diterima begitu saja secara mentah, 

tanpa mempertimbangkan konteks sosial-masyarakat yang terjadi saat sekarang 

ini. Sekalipun memang tidak bisa dipungkiri bahwa buah pemikir-pemikir tersebut 

telah memberikan warna berupa sumbangan gagasan dalam melihat keberpihakan 

mereka terhadap masyarakat marginal yang tertindas pada masanya. Maka tentu 

akan sangat berguna kita mengambil pelajaran dari gagasan mereka. 

1. Hassan Hanafi 

Hassan Hanafi lahir pada 13 Februari 1935 di Kairo, Mesir. Di masa 

kecilnya Hanafi telah berhadapan dengan berbagai kenyataan pahit yang diderita 

masyarakatnya akibat penjajahan dan dominasi pengaruh bangsa asing. Sejak kecil 

pula, Hanafi telah terlibat dalam berbagai aktivitas sosial politik, bahkan pada 

usianya yang masih belasan tahun, dia sudah mendaftarkan dirinya sebagai 

sukarelawan perang dalam melawan Israel tahun 1948, dan terus berlangsung 

hingga meletusnya revolusi di Mesir pada tahun 1952. Hanafi telah menyaksikan 

banyak hal yang menyakitkan seperti pembantaian para pejuang dan konflik 

internal yang terjadi dalam tubuh masyarakat Mesir, khususnya pemuda Islam.42 

Kekecewaan-kekecewaan sosial politik ini membawanya berproses untuk 

konsentrasi mendalami pemikiran-pemikiran keagamaan, revolusi, dan perubahan 

sosial. Satu gebrakan yang cukup mendasar dari dia, yaitu upayanya untuk 

melakukan telaah ulang (rekonstruksi) terhadap khazanah klasik sebagai dasar 

pijakan dalam melakukan sebuah revolusi. Dengan pilihan tema revolusi tersebut, 

Hassan Hanafi menamakan gerakannya dengan Kiri Islam (al-Yasa>r al-Isla>miy) 

 

42Riza Zahriyal dan Irzum Farihah, “Pemikiran Teologi Hassan Hanafi”, Fikrah: Jurnal 
Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan 3, no. 1, (Juni 2015), h. 203-204. 
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yang selalu mengedepankan pandangan agama yang progresif dan memiliki suatu 

perangkat gerakan yang bersifat spritualitas dan historisitas.43 

Dalam memaknai dan memahami pengertian ‘kiri’ pada pemikiran Hassan 

Hanafi, terlebih dahulu perlu menelusuri lebih jauh terkait latar belakang dalam 

penggunaan istilah ‘kiri’ yang digagas oleh Hanafi ini. Pada umumnya konsep 

‘kiri’ selalu diasosiasikan secara politis-ideologis dengan sosialis atau progresif 

yang cenderung radikal. Itu artinya secara garis besar istilah ‘kiri’ selalu 

digambarkan dengan progresifitas untuk menolak adanya status quo. Sepertinya, 

progresifitas seperti itulah yang dikembangkan melalui jurnal ‘kiri Islam’ oleh 

Hassan Hanafi.44 

Pengertian istilah ‘kiri’ sebagaimana dimaksud Hassan Hanafi tersebut 

merupakan sebuah gerakan revolusi moral untuk memperjuangkan harkat dan 

martabat kaum tertindas, sehingga persamaan (egalitarian) dan keadilan umat 

manusia sejajar satu sama lain. Hal demikian beragkat dari kesadaran teologis 

bahwa misi diciptakannya manusia oleh Tuhan sebagai khalifatullah fi al-ardl. 

Dalam hal ini makna ‘kiri’ merupakan semangat kritis keagamaan dalam hal 

mempersoalkan dimensi sosial dan ekonomi yang berpangkal dari akidah menuju 

revolusi (min aqi>dah ila> al-s\awrah).45 

Jika dilihat latar belakangnya tampaknya kemunculan dari gagasan kiri 

Islam Hassan Hanafi tidak lepas dari adanya persaingan ideologi kapitalisme dan 

sosialisme. Berkaitan dengan itu, terlihat bahwa Hassan Hanafi relatif hendak 

 

43Ki H. Ashad Kusuma Djaya, Islam Bagi Kaum Tertindas: Kerangka Pembebasan Kaum 
Mustadh’afin dari Teologi Ke Sosiologi, h. 83-84.  

44Kazuo Shimogaki, Between Modernity and Postmodernity The Islamic Left and Dr. 
Hassan Hanafi’s Thought: A Critical Reading, terj. M. Imam Aziz dan M. Jadul Maula, Kiri Islam 
Antara Modernisme dan Posmodernisme: Telaah Kritis Pemikiran Hassan Hanafi (Cet. VIII; 

Yogyakarta: LkiS, 2011), h. 114. 

45Kazuo Shimogaki, Between Modernity and Postmodernity The Islamic Left and Dr. 
Hassan Hanafi’s Thought: A Critical Reading, h. 7. 
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memodifikasi konsep sosialisme. Progresifitas yang dibangun dalam gagasan kiri 

Islam berusaha melakukan pembebasan sebagaimana sosialisme yang kemudiaan 

diberi ruh asas Islam dengan menghilangkan watak materialistiknya. 

Namun gagasan Kiri Islam ini bukanlah pemahaman Islam yang berbaju 

Marxisme, karena itu berarti menafikan makna revolusioner dari Islam sendiri. Ia 

juga tidak berarti bentuk elektik antara marxisme dengan Islam, karena hal 

demikian hanya menunjukkan bentuk pemikiran yang tercabut dari akarnya, tanpa 

pertautan yang erat dengan realitas kaum muslimin.46 Jelas, bahwa Kiri Islam lahir 

dari kesadaran penuh atas posisi marginalisasi dari para kaum muslimin yang 

tertindas untuk kemudian melakukan rekonstruksi terhadap seluruh bangunan 

pemikiran Islam tradisional agar dapat berfungsi sebagai kekuatan pembebasan47. 

Kiri Islam menurut Hassan Hanafi bersumber pada semangat revolusi 

tauhid sebagai basis Islam. Revolusi tauhid merupakan jalan yang membebaskan 

manusia dari penghambaan, pengkultusan dan pensakralan pada mitos-mitos 

politik, ekonomi, sosial dalam struktur sosial kemasyarakatan. Kiri Islam dengan 

revolusi tauhid al-ummah menekankan pentingnya keberpihakan, pembelaan, serta 

pembebasan kehidupan manusia menuju sistem kemasyarakatan yang tiada 

tersekat kelas, bersifat egaliter dan tidak eksploitatif dalam segala dimensi pada 

kehidupan kemasyarakatan.48 

Untuk membangkitkan kembali kejayaan peradaban Islam, maka sungguh 

diperlukan upaya menata kembali etos revolusi tauhid sebagai misi yang diemban 

oleh Rasulullah. Seperti halnya Nabi Muhammad saw., sebagai rasul terakhir, 

 

46Kazuo Shimogaki, Between Modernity and Postmodernity The Islamic Left and Dr. 
Hassan Hanafi’s Thought: A Critical Reading, h. 179. 

47Ki H. Ashad Kusuma Djaya, Islam Bagi Kaum Tertindas: Kerangka Pembebasan Kaum 
Mustadh’afin dari Teologi Ke Sosiologi, h. 85-86. 

48Kazuo Shimogaki, Between Modernity and Postmodernity The Islamic Left and Dr. 
Hassan Hanafi’s Thought: A Critical Reading, h. 114-116. 
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beliau mengembangkan misinya dari rumusan tauhid, yakni ‘tiada Tuhan selain 

Allah’ sebagai konsepsi syahadat menjadi ‘tauhid al-ummah’. Hasil dari revolusi 

tauhid itu, dalam fakta sosialnya, melahirkan suatu bentuk masyarakat madani.49 

Watak ajaran Islam yang sebenarnya progresif justru kehilangan ruhnya 

yang menggerakkan. Dalam kehidupan global terkini Islam lebih dipahami hanya 

sekadar pada tataran normatif-formalisme belaka.50 Artinya, spirit Islam yang 

menggerakkan perubahan serta bersifat revolusioner tidak tumbuh dengan baik. 

Berhadapan dengan paham-paham pembangunan yang dibawa oleh penguasa 

modernitas, Islam telah menjadi sebatas ritual keagamaan dan simbol-simbol 

primordial. 

Sudah saatnya umat Islam bergerak untuk mengembalikan wataknya yang 

progresif dalam konteks pergerakan Islam. Karena faktanya melalui paham 

pembangunan yang dipaksakan masuk ke negeri-negeri Islam telah menciptakan 

ketergantungan masyarakat Islam. perlahan-lahan masyarakat Islam mengalami 

penjajahan kultural. Masyarakat Islam menjadi tidak mampu bergerak secara 

mandiri dalam menjalankan ajaran dan mengembangkan tindakannya sendiri. 

Dalam pandangan Kiri Islam, sumber kebodohan dan keterbelakangan 

umat Islam sesungguhnya merupakan hasil dari bentukan tradisi umat Islam itu 

sendiri dan sebagai akibat dari hegemoni peradaban Barat. Dengan demikian maka 

Hassan Hanafi sangat memperhatikan tradisi atau sejarah umat Islam dan juga 

peradaban Barat sebagai suatu peradaban atau ideologi yang dominan.51 

 

49Kazuo Shimogaki, Between Modernity and Postmodernity The Islamic Left and Dr. 
Hassan Hanafi’s Thought: A Critical Reading, h. 18-19. 

50Hassan Hanafi, Etika Global dan Solidaritas Kemanusiaan: Sebuah Pendekatan Islam, 
dalam Islam dan Humanisme: Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme 
Universal (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 12. 

51Listiyono Santoso, Kritik Hassan Hanafi atas Epistemologi Rasionalitas Modern dalam 
Seri Pemikiran Tokoh Epistemologi Kiri (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2003), h. 278. 
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Bagi Hassan Hanafi untuk mengatasi krisis umat di atas maka diperlukan 

upaya rekonstruksi, pengembangan dan pemurnian tradisi Islam yang berakar pada 

tradisi gerakan Kiri Islam. Hal itu sejalan dengan pemahaman bahwa penerapan 

modernisasi pada umat Islam pada kenyataannya telah mendorong Islam menjadi 

subordinat dalam hegemoni peradaban Barat yang kapitalistik. Hegemoni itulah 

yang kemudiaan menyebabkan keterbelakangan dalam tubuh umat Islam.52 

Adalah kenyataan bahwa dunia Islam saat ini telah terkooptasi oleh Barat, 

baik pada sistem, kepentingan, struktur mau pun kultur. Hal ini sebagai dampak 

kolonialisme dan imperealisme. Masyarakat Islam punya ketergantungan yang 

sangat besar terhadap peradaban dunia Barat.  

Dalam hal ini, dunia Barat berusaha membuang kultur Islam, juga termasuk 

membuang substansi ajaran Islam. Barat menjajah pemikiran dengan memaksakan 

pemahaman Islam versi Barat sehingga masyarakat Islam telah tercerabut dari akar 

sejarah Islam dan sumber ajaran aslinya, yaitu al-Qur’an dan hadist Nabi saw.53 

Sehingga salah satu yang penting dalam proyek Kiri Islam Hassan Hanafi adalah 

meninjau ulang kembali sikap kaum muslimin terhadap bangsa, peradaban, dan 

kebudayaan Barat. 

Gerakan Hassan Hanafi tentu sangat dipengaruhi oleh ketajaman analisa 

pemahaman terhadap realitas. Realitas bagi Hanafi adalah realitas masyarakat, 

politik dan ekonomi, serta realitas khazanah Islam dan realitas tantangan Barat. 

Keberhasilan dalam mencapai cita-cita revolusi Islam sangat tergantung pada 

kecermatan menganalisa realitas-realitas yang ada. Dalam menganalisa realitas-

 

52Kazuo Shimogaki, Between Modernity and Postmodernity The Islamic Left and Dr. 
Hassan Hanafi’s Thought: A Critical Reading, h. 32. 

53Ki H. Ashad Kusuma Djaya, Islam Bagi Kaum Tertindas: Kerangka Pembebasan Kaum 
Mustadh’afin dari Teologi Ke Sosiologi, h. 89. 
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realitas tersebut dan berikut untuk memetakkan semuanya, Hassan Hanafi dalam 

konteks ini menggunakan metode fenomenologi.54 

Dengan metode fenomenologi, Hanafi bercita-cita agar realitas dunia Islam 

dapat berbicara bagi dirinya sendiri. Metode fenomenologi Hanafi tidak lepas dari 

pengaruh Edmund Husserl, karena itu pembahasan fenomenologi sebagai sebuah 

metode akan ditemukan akarnya pada filsafat fenomenologi Husserl. Metode 

tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemikiran Hassan Hanafi. 

Di mana ia menggunakan metode fenomenologinya kebanyakan diarahkan untuk 

memahami realitas, yaitu realitas masyarakat, politik, ekonomi, realitas khazanah 

Islam dan realitas tantangan kebudayaan dan peradaban Barat.55 

2. Asghar Ali Engineer 

Asghar Ali Engineer lahir pada tanggal 10 Maret 1939 di Salumbar,56 

Rajashtan, India. Engineer berasal dari keluarga Bohras yang merupakan sekte dari 

Syi’ah Ismailiyah, Daudi Bohras termasuk memiliki banyak pengikut yang 

diperkirakan sekitar 1 juta pengikut yang tersebar diberbagai dunia Islam. Hanya 

saja, mayoritas pengikutnya berada di India, termasuk keluarga dari Asghar Ali 

Engineer.57 

Ayah Engineer adalah Syeikh Qurban Husain, salah seorang ulama dan 

pemimpin Dawoodi Bohras, dan ibunya bernama Maryam. Meskipun Bohras 

termasuk sekte yang beraliran ekstrim-fundamental, namun tidak demikian dengan 

 

54Kazuo Shimogaki, Between Modernity and Postmodernity The Islamic Left and Dr. 
Hassan Hanafi’s Thought: A Critical Reading, h. 28. 

55Hassan Hanafi, Muqaddimah fi ‘Ilm Al-Istig}rab, terj. M. Najib Buchori, Oksidentalisme: 
Sikap Kita terhadap Tradisi Barat (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 2000), h. 36. 

56Salumbar adalah salah satu kota di Kabupaten Udaipur, Provinsi Rajashtan. Populasi 

penduduk Kota Salumbar terbilang tinggi. Data statistik 2014, populasi Salumbar sebanyak 15682 

dengan presentase 51% laki-laki dan 49% perempuan. Dalam sejarah, kota ini termasuk bekas dari 

jajahan Inggris. 

57Mohammad Imran Mohamed Taib, “Religion, Liberation and Reforms: An Introduction 

to the Key Thoughts of Asghar Ali Enggineer”, Indian Journal of Secularism 10, no. 3, (Oct-Des 

2006) h. 3. 
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ayah Engineer. Ia lebih dikenal sebagai ulama liberal, terbuka, dan berpikiran 

inklusif terutama ketika melakukan diskusi-diskusi dengan para kelompok yang 

berbeda aliran atau agama.58  

Dari sini dapat diilustrasikan bahwa sejak kecil Asghar Ali Engineer sudah 

mendapatkan pendidikan pluralisme dari lingkungan keluarganya, terutama dari 

sosok ayahnya sendiri. Tentu saja, atmosfer tersebut yang pada gilirannya akan 

membentuk postur pemikiran Engineer yang lebih terbuka, inklusif dan apresiatif 

terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, baik itu dari segi agama, politik, budaya 

atau pun bangsa. 

Dalam sebuah artikel yang berjudul “What I Belive” yang diterbitkan di 

Mumbay 1999, Engineer mengemukakan bahwa ada tiga pokok persoalan yang 

mendasari pemikiran-pemikirannya. Pertama, mengenai hubungan antara akal dan 

wahyu yang saling menunjang. Kedua, mengenai pluralitas dan diversitas agama 

sebagai suatu keniscayaan. Ketiga, mengenai watak keberagamaan yang tercermin 

dalam sensitivitas dan simpati terhadap penderitaan mereka kelompok masyarakat 

yang lemah. Pokok-pokok pemikiran tersebutlah yang melandasi Engineer dalam 

mengkonstrusi teologi pembebasan dalam Islam sebagaimana yang ia tunjukkan 

dalam buah karya bukunya yang paling monumental, yakni “Islam and Liberation 

Theology”. 

Menurut Engineer, teologi klasik cenderung kepada masalah-masalah yang 

abstrak dan elitis, berbeda dengan teologi pembebasan lebih cenderung kepada hal-

hal yang konkret dan historis, dimana tekanannya ditunjukkan kepada realitas 

kekinian, bukan realitas di alam maya.  

Bagi Engineer, teologi itu tidak hanya bersifat transendental, tetapi juga 

kontekstual. Teologi yang hanya berkutat pada wilayah metafisik akan tercerabut 

 

58M. Agus Nuryanto, “Asghar Ali Enggineer’s Views on Liberation Theology and 

Womens Issues in Islam”, Al-Jamiah 45, no. 2 (2007), h. 5. 
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dari akar sosialnya. Baginya, teologi adalah refleksi dari kondisi sosial yang ada, 

dan dengan demikian suatu teologi adalah dikonstruksi secara sosial. Lebih lanjut 

menurut Engineer tidak ada teologi yang bersifat eternal yang selalu cocok dalam 

setiap kurun waktu dan sejarah.59 

Asghar Ali Engineer mengajukan sebuah teologi baru sebagai alternatif 

dari teologi lama yang dinilainya tidak mempunyai daya pembebasan. Ada 4 poin 

secara garis besar teologi pembebasan menurut Asghar Ali Engineer: Pertama, 

dimulai dengan melihat kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Kedua, teologi 

ini tidak menginginkan adanya “status quo” yang melindungi golongan kaya yang 

berhadapan dengan golongan miskin. Artinya, teologi pembebasan anti terhadap 

kemapanan religius dan politik. Ketiga, teologi pembebasan memainkan peranan 

dalam berpihak serta melindungi kelompok yang tertindas dan telah tercabut hak 

miliknya, serta memperjuangkan kepentingan kelompok ini dan membekalinya 

dengan senjata ideologis yang kuat untuk melawan golongan yang menindasnya. 

Keempat, teologi pembebasan tidak hanya mengakui satu konsep metafisika 

tentang takdir dalam rentang sejarah umat Islam, namun juga mengakui konsep 

bahwa manusia itu bebas menentukan arah nasibnya sendiri.60 

Menurut Engineer, pandangan teologi itu juga tidak netral. Ia mempunyai 

keberpihakan, apakah kepada status quo atau kepada perubahan. Dengan kata lain, 

teologi itu dapat menjadi instrumen pembebas atau pembelenggu manusia. Semua 

itu tergantung kepada siapa saja yang mengkonstruksi dan menggunakannya. 

Keberpihakan teologi pembebasan itu sangat jelas, yaitu kepada mereka yang 

 

59M. Kursani Ahmad, “Teologi Pembebasan dalam Islam: Telaah Pemikiran Asghar Ali 

Engineer”, Ilmu Ushuluddin 10, no. 1, (Januari 2011), h. 58-59. 

60Abad Badruzaman, Teologi Menuju Aksi: Membela yang Lemah, Menggembur 
Kesenjangan (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. vii. 
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marginal, terpinggirkan, lemah, dan tertindas. Ia diproyeksikan untuk perubahan, 

bukan untuk mengabdi kepada kekuasaan dan status quo.61 

Engineer menjelaskan, jika agama secara serius dianggap sebagai penebar 

kebaikan dan berdiri sepihak dengan revolusi, kemajuan dan perubahan, maka 

agama harus dilepaskan dari aspek-aspek teologis yang bersifat filosofis, yang 

berkembang mencapai puncaknya hingga aspek filosofis ini menjadi bagian utama 

dari agama yang bukannya mendukung kaum marginal yang tertindas, namun 

justru mendukung kelompok penindas. Umumnya dalam konsep teologi pada masa 

sekang ini cenderung dikuasai oleh orang-orang yang sangat mendukung status 

quo. Oleh karena itu, teologi cenderung sangat ritualis, dogmatis dan bersifat 

metafisis yang membingungkan. Dengan wajah yang seperti ini, agama sama 

dengan mistik dan menghipnotis masyarakat. Dan teologi pembebasan harus 

membersihkan elemen-elemen ini sampai ke akar-akarnya. Agama tidak boleh 

hanya berhenti sampai pada urusan akhirat, namun juga tidak boleh semata-mata 

berurusan dengan masalah duniawi; agama harus dapat menjaga relevansinya. 

Sayangnya sekarang ini teologi hanya hanya berupa seikat ritual yang tidak 

memiliki ruh, tidak menyentuh kepentingan kaum marginal yang tertindas dan 

para buruh atau pekerja kasar. Karena itulah, agama menjadi sebab langgengnya 

status quo. Ritual yang tidak memiliki ruh keagamaan dan juga abstraksi metafisis 

ini harus disingkirkan dari agama. Menurut Engineer, agama harus menjadi sumber 

motivasi bagi kaum marginal untuk merubah keadaan mereka, dan menjadi 

kekuatan spiritual untuk mengkomunikasikan dirinya secara berarti dengan dan 

memahami aspek-aspek spritual yang lebih tinggi dari realitas ini.62 
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Lebih jauh Engineer menjelaskan bahwa, teologi pembebasan dalam 

memaknai tauhid tidak hanya mengenai keesaan Allah sebagaimana pemahaman 

teologi tradisional, tetapi juga tauhid bermakna kesatuan manusia dalam berbagai 

hal. Teologi pembebasan membentengi manusia dari berbagai bentuk diskriminasi 

baik dalam bentuk suku, agama, dan ras yang bisa menciptakan manusia menjadi 

terkotak-kotak, sehingga kemudian manusia tidak memiliki kesatuan. Dengan kata 

lain, ada perbedaan stratifikasi sosial yang membuat manusia telah berada dalam 

tingkatan-tingkatan kelas. Engineer mengatakan bahwa masyarakat tauhid yang 

sejati dapat menjamin kesatuan yang sempurna di antara manusia, dan untuk 

mencapainya perlu membentuk tatanan masyarakat tanpa kelas (classless society). 

Keesaan Allah mengharuskan kesatuan masyarakat (unity of mankind) dengan 

sempurna, dan masyarakat demikian tidak mentolerir perbedaan dalam bentuk 

apapun, bahkan perbedaan kelas sekalipun. Karena itu, menurut Engineer tidak 

akan terjadi solidaritas iman yang sejati kecuali segala bentuk perbedaan suku, 

agama, kelas dan ras dihilangkan.63 

Jadi teologi pembebasan yang dipelopori Engineer ini merupakan usulan 

kreatif yang mengaitkan antara pentingnya paradigma baru dalam teologi yang 

memerangi penindasan dalam struktur sosial-politik-ekonomi. Paradigma ini 

dilatarbelakangi oleh banyaknya fenomena arogansi kekuasaan, ketidak-adilan, 

dan penindasan terhadap orang lemah, pengekangan terhadap aspirasi masyarakat 

banyak serta pemusatan kekuasaan dalam realitas masyarakat kontemporer. 

Lebih lanjut menurut Engineer, Islam adalah sebuah agama yang mampu 

memberikan dorongan revolusi sosial untuk memerangi struktur yang menindas. 

Adapun tujuan dasarnya adalah persaudaraan universal (universal brotherhood), 
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kesetaraan (equality) dan keadilan sosial (social justice).64 Oleh sebab itu, teologi 

pembebasan dilatarbelakangi oleh masalah struktur sosial, politik, dan ekonomi. 

Struktur tersebut kini sangat menindas dan harus diubah, sehingga menjadi lebih 

adil dengan perjuangan yang sungguh-sungguh, optimis, membutuhkan kesabaran 

yang luar biasa, dan keyakinan yang kuat. 

Secara psikologis, masyarakat yang hidup dalam sebuah lingkungan yang 

menindas akan cenderung frustasi, pesimis, suka jalan pintas (mental menerabas), 

dan lemah akan keyakinan. Kondisi psikis semacam ini haruslah diatasi dengan 

munculnya keyakinan teologis yang kuat agar mendorong mereka untuk giat 

mengubah nasibnya sendiri tanpa rasa frustasi, dan menjadikan sumber motivasi 

kaum marginal yang tertindas untuk mengubah keadaan meraka dan menjadikan 

kekuatan spritual untuk mengomunikasikan dirinya secara lebih berarti dengan 

memahami aspek-aspek atau nilai-nilai spritual yang lebih tinggi. 

Untuk itulah teologi pembebasan sangat menekankan pada aspek praksis, 

yaitu kombinasi antara refleksi dan aksi, iman dan amal. Ia merupakan produk 

pemikiran yang diikuti dengan gerakan praksis untuk pembebasan. Jadi teologi 

pembebasan berupaya untuk menjadikan mereka yang terpinggirkan dan tertindas 

menjadi makhluk yang independen, mandiri dan produktif. Karena hanya dengan 

menjadikan manusia yang produktif serta merdeka mereka dapat melepaskan diri 

dari belenggu penindasan.65 

Sumber inspirasi teologi pembebasan menurut Engineer adalah al-Qur’an 

dan hadis Nabi saw. Dalam membangun pemikirannya selalu merujuk kepada 

kedua sumber itu. Bagi Engineer kedua sumber itu telah mencakup berbagai ilmu 

 

64Asghar Ali Engineer, Islam and Liberation Theology: Essay on Liberative Elements in 
Islam, terj. Agung Prihantoro, Islam dan Teologi Pembebasan, h. 33. 

65M. Agus Nuryanto, “Asghar Ali Enggineer’s Views on Liberation Theology and 

Womens Issues in Islam”, h. 2. 



 

 

63 

pengetahuan.66 Keberpihakan kedua sumber ini kepada kaum marginal tidak 

diragukan lagi. Sebagaimana al-Qur’an dengan sangat jelas mengajarkan untuk 

menyantuni anak-anak yatim, orang-orang yang lemah, miskin, serta menegakkan 

keadilan dan menekankan agar kapital itu tidak hanya berputar pada segilintir 

orang saja. Penekanan demikian juga persis telah dipraktekkan oleh para rasul dan 

nabi Allah. Sehingga tidaklah berlebihan jika dikatakan, teologi pembebasan ala 

Asghar Ali Engineer ini adalah teologi humanis, atau sebuah paradigma teologis 

dan gerakan praksis bagi pembebasan manusia. 

3. Ali Syari’ati 

Ketika membahas tentang perjalan hidup seorang Ali Syari’ati berarti 

menggambarkan perjalanan seorang tokoh sosiolog muslim yang penuh dengan 

tantangan, gejolak, dan kemudian berakhir dengan tragis. Ali Syari’ati terlahir 

dengan nama asli Mazinani, ia lahir pada tanggal 24 November 1933 di Mazinan, 

salah satu dusun di Iran. Berkedudukan sebagai putera sulung, ayahnya bernama 

Muhammad Taqi Syari’ati dan ibunya bernama Zahra.67 

Ali Syari’ati kecil, hidup dan berkembang selayaknya bocah lain yang 

seusia dan hidup sezaman dengannya. Meski demikian, memang ada keunikan di 

dalam perilaku Ali Syari’ati kecil ini yang membedakannya dari bocah-bocah yang 

lain, seperti misalnya, Syari’ati kecil tampak suka merenung dan lebih banyak 

untuk menghabiskan waktunya membaca buku ketimbang bermain dengan kawan 

sebayanya. Rupanya, semua itu telah menjadi bagian dari proses hidup seorang Ali 

Syari’ati dalam pembentukan jati dirinya kelak. 
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Ali Syari’ati cukup mewarisi tradisi keilmuan yang telah diturunkan dari 

ayahnya, kakeknya, dan paman ayahnya. Hal ini kemudian terbukti dengan jejak 

langkah Ali Syari’ati selanjutnya yang memilliki kecenderungan yang cukup tinggi 

terhadap berbagai bidang keilmuan serta gerakan sosial keagamaan, sebagaimana 

ayah, kakek, dan paman ayahnya tersebut.68 

Syari’ati kecil memulai pendidikam formalnya di sebuah sekolah swasta di 

Masyhad. Pada saat usianya yang menginjak masa remaja, Syari’ati cukup intens 

melakukan pengkajian terhadap filsafat, mistisisme, sastra, dan masalah-masalah 

kemanusiaan. Ketika memasuki usianya yang dewasa, Ali Syari’ati telah aktif 

menyibukkan dirinya dalam kegiatan-kegiatan sosial-politik-keagamaan. Dan di 

usianya yang masih terbilang muda, Syari’ati cukup aktif di “Gerakan Sosialis 

Penyembah Tuhan” yang didirikan oleh ayahnya. Pada tahun 1950-1951, ketika 

usia beliau masih 17 tahun, Ali Syari’ati terlibat dalam gerakan nasionalisme yang 

dilancarkan oleh Perdana Menteri Iran kala itu, Muhammad Mussaddeq untuk 

menggulingkan rezim Syah Pahlevi. Setelah Musaddeq gagal dalam melancarkan 

kudetanya pada tahun 1952, Ali Syari’ati bergabung bersama ayahnya ikut aktif 

dalam “Gerakan Perlawanan Nasional” cabang Masyhad yang didirikan oleh 

Mehdi Bazargan. Akibat gerakannya itu, beliau bersama ayahnya dipenjara selama 

delapan bulan di penjara Teheran. Masih pada tahun 1950-an ini juga, Syari’ati 

saat itu mendirikan Asosiasi Pelajar di Masyhad dan melakukan gerakan untuk 

menasionalisasi perusahaan industri minyak.69 
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Pada dasarnya dalam menjali kehidupan, manusia sangat bergantung pada 

pola atau kerangka berpikir yang kemudian disebut sebagai pandangan dunia atau 

worldview. Pandangan tentang dunia menurut Ali Syari’ati adalah pemahaman 

yang dimiliki seseorang tentang wujud atau eksistensi. Misalnya, seseorang yang 

meyakini bahwa dunia ini mempunyai Pencipta Yang Sadar dan mempunyai 

kekuatan atau kehendak, bahwa dari catatan dan rekaman akurat yang disimpan, 

ia akan menerima ganjaran atas amal perbuatannya atau dia akan dihukum lantaran 

amal perbuatannya itu, maka ia adalah orang yang mempunyai pandangan tentang 

dunia religius.70 

Ali Syari’ati menegaskan dirinya pada pilihan pandangan dunia religius di 

tengah dominasi pandangan tentang dunia yang materialistik era saat ini. Jenis 

pandangan dunia ini yakin bahwa jagat raya adalah sesuatu yang datang dari 

Tuhan, sadar dan responsif terhadap tuntutan-tuntutan spritual serta aspirasi 

manusia. Hanya saja, kerangka dasar pandangan dunia yang bersifat religius yang 

dimaksud adalah cara pandang yang berbasis pada hasil riset ilmiah yang bersifat 

saintifik bukan bentuk yang ortodoks atau ekstrim. Ali Syari’ati mengambil 

pilihan pandangan hidup sintetik di antara kutub ekstrim tersebut, yaitu suatu 

pandangan hidup religius humanistik yang mensublimasi unsur manusia sebagai 

makhluk yang progresif, selalu mencari kesempurnaan dan sangat manusiawi. 

Selanjutnya, menurut Syari’ati, kesadaran ideologis merupakan kesadaran 

khusus yang khas bagi manusia tanpa terkecuali. Artinya, setiap manusia butuh 

ideologi untuk memberi arah atau petunjuk dalam hidupnya. Ideologi itu memberi 

cara pandang, membentuk pemahaman, serta mengarahkan perilaku manusia 

dalam berinteraksi dengan dunianya. Karena itu Syari’ati melakukan pemaknaan 
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ulang tentang ideologi yang baginya adalah fitrah yang paling penting dan bernilai 

serta merupakan kesadaran diri yang istimewa dalam diri manusia.71 

Syari’ati menyatakan bahwa dengan kesadaran diri (ideologi) manusia 

dapat membentuk masyarakat.72 Itulah mengapa, bagi Syari’ati hanya ideologilah 

yang mampu merubah sistem masyarakat, karena sifat serta keharusan ideologi 

yang meliputi keyakinan, tanggung jawab, dan keterlibatan untuk komitmen.73 

Dalam konteks ini, Islam sebagai sebuah ideologi, bagi Ali Syari’ati, 

bukanlah suatu spesialisasi ilmiah tetapi adalah bentuk kepekaan seseorang yang 

mempunyai hubungan dengan suatu aliran pikiran lebih sebagai suatu sistem 

kepercayaan dan bukan sebagai kultur. Di sini, Ali Syari’ati memposisikan Islam 

sebagai suatu gagasan dan bukan sebagai suatu koleksi ilmu pengetahuan. Maka 

Islam dengan demikian mempunyai suatu pandangan yang utuh tentang manusia, 

pergerakan intelektual dan sejarah, bukan sebagai suatu gudang informasi teknis 

dan ilmiah. Dan pada akhirnya, Islam sebagai sebuah ideologi berada dalam pikiran 

kaum intelektual dan bukan sebagai ilmu pengetahuan religius masa lampau yang 

berada dalam pikiran ulama. 

Ali Syari’ati melihat peran kaum intelektual yang amat sentral sebagai 

penggerak ideologi Islam. Ia menyebut intelektual yang tercerahkan dengan 

Rausyan-Fikr, yaitu seorang intelektual yang bekerja untuk kemanusiaan dan 

bukan kekuasaan dan ilmu pengetahuan semata (positivisme). Ideologi menjadi 

kata kunci bagi seluruh dasar-dasar pemikirannya, karena dalam pemahamannya 

ideologi adalah suatu sistem kepercayaan yang menginterpretasikan kondisi sosial, 
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rasionalitas dan orientasi kelas seseorang seperti halnya sistem nilai, orde sosial, 

format individu ideal, hidup manusia dan situasi sosial dalam berbagai dimensinya. 

Ali Syari’ati menegaskan bahwa pandangan dunianya berasal dari tauhid 

dalam pengertian keesahan Tuhan yang menjadi wacana yang diakui oleh semua 

penganut monoteisme.74 Namun lebih jauh lagi, bahwa tauhid sebagai suatu 

pandangan dunia dalam pengertian teori yang ditawarkan Ali Syari’ati adalah 

mengenai keseluruhan alam semesta sebagai suatu kesatuan. Kesatuan semesta 

raya adalah soal naluri dan keimanan. Lebih dari itu, apa yang dimaksud kesatuan 

oleh Syari’ati meliputi juga kesatuan perasaan dan ilmu pengetahuan, cinta dan 

kebenaran, dan tentu saja secara definitif tidak dapat ditunjukkan di dalam wilayah 

pengetahuan belaka.75 

Bagi Syari’ati tauhid tidak terbagi-bagi atas dunia kini dan akhirat nanti, 

atas yang alamiah dengan supra-alamiah, atas substansi dan arti, atas jiwa dan 

raga. Namun seluruh eksistensi sebagai suatu bentuk yang tunggal, yang hidup dan 

memiliki kesadaran, cipta, rasa dan karsa. Sehingga, tauhid memandang dunia 

sebagai imperium kemanusiaan, sedangkan lawannya syirik memandang dunia 

sebagai suatu sistem yang feodal.76 

Dalam pemikiran Ali Syari’ati, Islam bukanlah agama yang hanya 

memperhatikan aspek spritual dan moral atau hanya sekadar hubungan antara 

hamba dengan Sang Khaliq (Hablu min Alla>h), tetapi lebih dari itu, Islam adalah 

sebuah ideologi emansipasi dan pembebasan. Pandangan Islam Syari’ati yang 

progresif dan revolusioner bersumber dari pada satu sistem keyakinan yaitu tauhid. 
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Sehingga tauhid dalam pandangan Ali Syari’ati adalah kesatuan antara Tuhan, 

manusia dan alam semesta, maka dalam kondisi masyarakat yang penuh dengan 

diskriminasi sosial, kekerasan, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan dapat 

dikategorikan sebagai syirik, sebagai lawan dari tauhid. 

Dalam falsafah pergerakan, Ali Syari’ati menempatkan agama sebagai 

suprastruktur politis-ideologis dengan landasan, bahwa penguasa maupun ulama 

banyak menjadikan agama sebagai alat penenang bagi kaum tertindas dengan 

menjanjikan kebahagiaan di akhirat nanti. Menurut Ali Syari’ati, justru orang 

muslim yang tidak memiliki rasa solidaritas antar sesama muslim yang tertindas 

merupakan golongan yang kafir. Muslim sesungguhnya ialah mereka yang beriman 

kepada Allah dan juga bersedia melakukan aksi kongkrit untuk melakukan suatu 

perlawanan dan pembelaan terhadap kaum tertindas.77 

Menurut Ali Syari’ati, Tuhan mengirimkan Nabi untuk membangun suatu 

umat yang akan berada dalam revolusi yang abadi, menegakkan keadilan sosial, 

persaudaraan manusia, dan memperjuangkan hak-hak kaum tertindas. Lebih jauh, 

ia menegaskan bahwa para Nabi utusan Tuhan tidak lahir dari golongan tinggi 

secara kelas sosial, penguasa atau kapitalis, namun diutus dari golongan bawah, 

rakyat biasa. Para Nabi dari kelompok miskin tersebut hadir dalam konteks sosial 

dan kebudayaan masyarakat yang beragam. Ia hadir dalam formasi sosial, seperti 

pastoral, kesukuan, nomadik, pra-feodal dan feodal. Namun demikian, landasan 

dasar dan misi yang dibawanya sama yaitu menyerukan kebenaran, membangun 

keadilan sosial, serta memperjuangkan dan melawan penindasan. 

Diantara para Nabi, Ali Syari’ati meletakkan Nabi Muhammad saw., dalam 

posisi istimewa dari nabi-nabi sebelumnya karena beliau mempunyai peranan yang 

penting dalam mengubah masyarakat. Perubahan dibawa oleh Nabi Muhammad 
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telah berhasil meruntuhkan keyakinan para budak yang telah meyakini dan pasrah 

bahwa takdir itu telah menetapkan mereka untuk tertindas. Nabi diutus untuk 

menyempurnakan gerakan kemanusiaan guna menentang kebohongan, kepalsuan, 

syirik, kemunafikan, aristokrasi, dan stratifikasi sosial. Ali Syari’ati menyebut 

Nabi Muhammad saw., sebagai pembebas bahkan seluruh Nabi dan Rasul telah 

bangun untuk melawan perilaku tirani dengan berpihak kepada kaum marginal.78  

4. Farid Esack 

Umat Islam dituntut untuk menegakkan keadilan sebagai basis kehidupan 

sosio-politik. Penegakkan itu berpijak pada keteraturan semesta, yang menurut al-

Qur’an dilandasi dengan keadilan dan upaya pembebasan dari segala macam 

kekacauan. Ketika berhadapan dengan gangguan terhadap keteraturan alam ini 

melalui pengikisan sistematis, seperti hak asasi manusia contohnya, maka al-

Qur’an mewajibkan kaum beriman untuk menentang sistem itu sampai hancur dan 

tatanan kembali kembali pulih ke keadaan alamiahnya. Salah satu cara pemulihan 

tatanan itu adalah dengan memaknai ulang kembali konsep mustad}’afi>n melalui 

kacamata hermeneutika tafsir pembebasan Farid Esack. 

Farid Esack adalah seorang mufassir kontemporer pejuang hebat dengan 

cita-cita luhur yang melangkah dengan segala keterbatasan. Ia lahir di Cape Town 

1959 di sebuah kampung kumuh lagi terbelakang di daerah Wynberg, Afrika 

Selatan. Esack hidup bersama seorang ibu dan keenam anaknya dalam keadaan tak 

mampu di Wynberg, ditambah dengan ayahnya yang meninggalkan keluarganya di 

usia Esack yang masih tiga minggu, menjadikan ibunya harus hidup sebagai single 

parent. Selain sebagai ibu untuk anak-anaknya, ia pun juga harus menggantikan 

posisinya suaminya dalam mencari nafkah. Keadaan inilah yang mengharuskan 

Esack dan keluarganya pindah ke daerah Bonteuheuwel-Cape Flats tempat para 
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pekerja miskin dan buruh kecil. Setelah tanah kelahirannya Wynberg dirampas dan 

ditindas oleh hukum rezim Apharteid. Disanalah ibunya menggantungkan hidup 

demi membiayai keluarganya dengan nasib dan keadaan yang terlunta-lunta dan 

mengkhawatirkan.79 

Sebuah kenyataan pahit yang dialami keluarga Farid Esack menjadi salah 

satu inspirasi penting dalam perkembangan pemikiran Esack yang meyakini bahwa 

berteologi bukan berarti mengurusi Tuhan semata, soal surga, neraka, dan lain-

lain. Bagi Esack, teologi yang terlalu mengurusi Tuhan, sementara Tuhan adalah 

Zat yang tidak perlu di urus, adalah teologi mubazir yang terlalu banyak menyedot 

tenaga dan energi umat. Esack meyakini bahwa teologi itu harus dipraksiskan, ia 

harus membumi, bukannya digenggam erat-erat dengan tujuan kesalehan person 

semata (individual piety). Karena bagi Esack, dengan mendekati dan mengasihi 

makhluk-Nya, maka itu sama saja telah mengabdi kepada Tuhan.80 

Melihat fakta penindasan yang mendalam di tanah kelahirannya tersebut, 

serta sistem hukum Apharteid yang begitu mengekang membuat penderitaan 

Esack yang ia dapatkan mengajaknya untuk berpikiran jauh dan mendalam untuk 

ikut andil dalam menggelorakan perlawanan dan berjuang atas nama keadilan dan 

kedamaian yang setara. Karenanya, Esack termotivasi untuk mempertanyakan 

kembali secara kritis-argumentatif mengenai teks-teks keagamaan yang kerap kali 

ditafsirkan secara eksklusif. Dalam fokus tertentu Esack mempusatkan pada akar 

doktrin-doktrin keselamatan agama dan klaim kebenarannya untuk disoal dan 

dipertanyakan kembali, berikut pula upaya-upaya reinterpretasinya. Hal ini begitu 

 

79Rd. Hasbi Nawawi Ashidiki, “Konsep Mustadh’afin dalam Kajian Tafsir Kontemporer 

(Studi Atas Tafsir Farid Esack)”, Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir 2, no. 2 (Desember 

2021), h. 18. 

80Sudarman, “Pemikiran Farid Esack Tentang Hermeneutika Pembebasan Al-Qur’an”, Al-
AdYan 10, no. 1, (Januari-Juni 2015), h. 94. 
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wajar dengan fakta sosial dan sistem yang dipakai di Afrika Selatan saat itu begitu 

mengerikan dan mengkerdilkan rakyatnya tanpa rasa perikemanusiaan. 

Bahwa Esack menyadari dalam konteks penindasan yang sedemikian akut 

ini, menghadapi persoalan hidup tidak cukup hanya diatasi dengan memegangi 

argumen-argumen normatif dan teologis yang terus menerus ditafsirkan secara 

eksklusif dan konservatif, sementara kenyataan sosial berupa penindasan, rasisme, 

kapitalisme, eksploitasi gender (seksime) dan lain sebagainya terus membayangi 

setiap saat. Oleh karena itu, selain keteguhan imam dan keyakinan, sesuatu yang 

mutlak dan mendesak bagi umat Islam dan rakyat Afrikan Selatan pada khususnya 

adalah ruh revolusioner untuk menafsirkan teks-teks keagamaan demi perjuangan 

membebaskan rakyat Afrika Selatan dari genggaman sejarah tirani kolonialisme 

dan imperealisme yang telah dilenggangkan oleh rezim Apharteid.81 

Selanjutnya, penafsiran-penafsiran teks keagamaan Farid Esack menjadi 

hal yang jelas untuk kemudiaan diketahui intisarinya. Hal yang paling penting 

dalam melihat penafsiran Farid Esack adalah memahami kunci-kunci pokok dari 

hermeneutika yang ia jadikan sebagai landasan pemikirannya. Kunci-kunci pokok 

tersebut kemudiaan ia gunakan untuk menafsirkan ayat-ayat di dalam al-Qur’an 

sehingga menjadi dalil yang mendukung gerakan pembebasannya. 

Penggunaan hermeneutika dalam menggali makna al-Qur’an bagi Esack 

tentu saja akan mempunyai implikasi yang sangat besar pada hasil penafsiran 

(pemaknaan terhadap al-Qur’an). Karena hermeneutika tidak hanya berhenti pada 

makna tekstual al-Qur’an, tetapi lebih dari itu, hermeneutika juga akan menggali 

dan menjembatani hubungan antara kelahiran teks dengan penyampaian serta 

mempertimbangkan subjektifitas penafsiran karena makna yang dilekatkan oleh 

seorang penafsir pada suatu teks tidak bisa dilepas dari aspek personal dan juga 

 

81Rd. Hasbi Nawawi Ashidiki, “Konsep Mustadh’afin dalam Kajian Tafsir Kontemporer 

(Studi Atas Tafsir Farid Esack)”, h. 20. 
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lingkungan si penafsir itu sendiri. Sehingga menurut Esack pemikiran tentang al-

Qur’an pada konteks masa kini tidak perlu terlalu bersandar pada kekayaan 

intelektual atau ketinggian spritual para pendahulunya yang saleh, tetapi apa yang 

dibutuhkan oleh penafsir itu sekarang adalah pemahaman yang jernih tentang dari 

mana ia berasal, dalam hal ini, pernyataan tentang dirinya ketika mendekati 

kalimat-kalimat Tuhan.82 

Hermeneutika adalah cara mengupas makna isi al-Qur’an yang dimana 

berangkat dari realitas sosial untuk dikontekstualisasikan dengan masa kini. Nah, 

hermeneutika pembebasan digagas Farid Esack, namun sebetulnya Esack biasa 

menyebutnya dengan sebutan progresif, ia memfokuskan titik kajiannya pada 

implikasi politis dan teologis, kemudian melahirkan perjuangan dan praksis.83 

Metode hermeneutika Esack, seperti diakuinya sendiri, diilhami dari konsep 

teologi pembebasan (liberation theology) yang dikembangkan oleh Gueterriez dan 

Segundo, pola pemikiran regresif-progresif Arkoun dan double movement Fazlur 

Rahman. Farid Esack kemudian meramu dari ketiga pemikiran tersebut, lalu 

menambahkan dengan kunci pokok hermeneutika yang sengaja dibuatnya secara 

khusus sesuai dengan konteks masyarakat Afrika Selatan yang kala itu diwarnai 

dengan penindasan, marginalisasi, ketidakadilan dan eksploitasi.84 

Kunci pokok yang terkandung dalam hermeneutika Farid Esack adalah 

tauhid, taqwa, nass, mustad}’afin, adl, qist, dan jihad. Namun, disini saya akan lebih 

terfokus untuk membahas satu dari tujuh kunci itu, yaitu mustad}’afin.  Bagi Esack, 

istilah mustad}’afin dirasakan berlaku bagi semua orang yang tertindas, terlepas 

 

82Zunly Nadia, “Pandangan Farid Esack tentang Al-Qur’an, Tafsir dan Takwil, serta 

Implikasinya terhadap Bangunan Teologi Pembebasan”, Jurnal An Nu>r 4, no. 1, (Februari 2012), h. 

11-12. 

83Muhammad Abdul Rozak, “Kontekstualisasi Penafsiran Ayat-Ayat tentang Al-

Mustad}’afi>n (Kajian dengan Pendekatan Hermeneutika Farid Esack)”, Jurnal Qaf  2, no. 02, (Mei 

2017), h. 304. 

84M. Abduh Wahid, “Tafsir Liberatif Farid Esack”, Tafsere 4, no. 2 (2016), h. 161. 
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dari latar belakang agamanya. Esack menyatakan bahwa, “(Tugas kaum Muslim) 

adalah mempersatukan kekuatan progresif dikalangan mustad}’afin.... berperan 

serta demi kesatuan mustad}’afin..... meneriakkan dengan lantang pada para 

penindas: Jika kamu memerangi orang-orang tertindas atau mengahalangi jalan 

orang-orang tertindas, kami diperintahkan Tuhan untuk membela diri, menantang 

ketidakadilan dan penindasan”.85 Kutipan akan kalimat Esack tersebut dapat 

dimaknai sebagai semangat melakukan pembebasan bagi kaum marginal dengan 

berlandaskan keimanan yang lebih praksis. 

Sebab itu, Esack berpendapat, penafsir perlu menempatkan diri diantara 

yang tertindas maupun di dalam perjuangan mereka. Menafsirkan teks dari bawah 

permukaan sejarah dengan berlandaskan gagasan tentang keutamaan posisi kaum 

tertindas ini dalam pandangan ketuhanan dan kenabian. Penafsir yang terlibat 

dalam mendekati teks untuk menemukan makna, harus memberi tanggapan secara 

kreatif pada penderitaan kaum mustad}’afin dan berpegang teguh pada pembebasan 

dan keadilan. Dalam konteks penindasan inilah sang penafsir dituntut untuk 

menjadi saksi Tuhan. Komitmen kepada kemanusiaan dan solidaritas aktif dengan 

mustad}’afin muncul ketika membaca ulang realitas sosial maupun melalui teks 

perspektif mereka. Pembacaan ulang ini dimulai dari keterlibatan dalam analisis 

sosio-ekonomi dan dari titik berangkat itulah yang akan membentuk pencarian 

hermeneutika tafsir al-Qur’an bagi upaya-upaya pembebasan. Tujuan usaha ini 

adalah upaya kontribusi efektif al-Qur’an bagi perjuangan demi keadilan penduduk 

dalam suatu negeri. 

Sebagaimana Farid Esack adalah seorang yang menjadi saksi hidup dari 

peristiwa penindasan berdasarkan pada warna kulit yang dilakukan oleh rezim 

 

85Muhammad Abdul Rozak dan Hanief Saha Ghafur, “Studi Tafsir Hermeneutika Farid 

Esack terhadap Perjuangan Al-Mustad}’afin (Kaum Lemah dan Tertindas), Jurnal Imiah Indonesia 
7, no. 7, (Juli 2022), h. 9788. 
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Apartheid di Afrika Selatan, Esack sendiri menjadi pemeran utama, seorang tokoh 

aktif dalam upaya pembebasan dari penindasan bersama tokoh besar lain, seperti 

Nelson Mandela. Farid Esack selaku praktisi dalam upaya pembebasan, yang mana 

menurut Esack sendiri, kemiskinan merupakan salah bukti konkrit dari adanya 

penindasan. Maka atas dasar itu, upaya gerakan pembebasan yang dilakukan Farid 

Esack berdasar kepada al-Qur’an yang menjadi sumber rujukan utamanya.86 

Olehnya itu, menurut Esack, al-Qur’an mempunyai signifikansinya bagi 

masyarakat lain diluar Arab. Signifikansinya akan ditemukan ketika memahami 

al-Qur’an dibawa ke dalam konteks lain dari konteks kelahirannya. Al-Qur’an 

dipahami berdasarkan konteks baru.87 Dalam rangka itulah, Esack berusaha untuk 

membaca al-Qur’an dalam konteks hermeneutika guna membebaskan masyarakat 

Islam Afrika Selatan dari ketertindasan kekuasaan rezim Apharteid.88 

Farid Esack adalah salah satu figur sentral dalam menggulingkan rezim 

Apartheid yang menindas di Afrika Selatan. Semangat perjuangannya terinspirasi 

dari semangat perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam melawan 

segala bentuk rasialisme, tirani, ketidakadilan, kapitalisme serta penindasan kaum 

Quraiys yang didokumentasikan dalam teks-teks al-Qur’an.  

Sehingga bagi Farid Esack al-Qur’an adalah teks pembebasan. Peristiwa 

eksodus, hijrahnya Nabi Musa dan para kaumnya (Bani Israil) dalam al-Qur’an 

merupakan cermin dalam memaknai kembali pesan-pesan al-Qur’an. Farid Esack 

mengelaborasi peristiwa eksodus Nabi Musa sebagai tipikal marginaliasi yang 

serupa dengan apa yang dialami oleh komunitas Afrika Selatan pada saat itu. 

 

86Guntur Hasby, “Konseptualisasi Kemiskinan dan Penindasan Perspektif Farid Esack”, 

Diya> al-Afka>r 5, no. 2, (Desember 2017), h, 342. 

87Muhammad Abdul Rozak dan Hanief Saha Ghafur, “Studi Tafsir Hermeneutika Farid 

Esack terhadap Perjuangan Al-Mustad}’afin (Kaum Lemah dan Tertindas), h. 9785. 

88Aksin Wijaya, Arah Baru Ulumul-Qur’an (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 

197. 
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Kaum marginal atau tertindas (mustad}’afi>n) menurut Farid Esack berarti 

mereka yang berada dalam status sosial inferior, yang rentan, tersisih, atau lemah 

secara sosio-ekonomi.89 Al-Qur’an menyebut mereka dalam karakter demikian 

dengan berbagai kata seperti araz\il, fuqara’, dan masakin.90 Hermeneutika tafsir 

pembebasan Farid Esack telah mengupayakan mustad}’afin harus dihapus dalam 

bentuk ketertindasan dalam segala hal. Jalan yang ditempuh Esack adalah dengan 

membawa agama dalam hal ini teks al-Qur’an agar ditafsirkan sebagai suatu upaya 

menghadirkan keberpihakan. Dalam konteks ini, hermeneutika tafsir pembebasan 

Farid Esack dapat menjadi alternatif (jalan) untuk mengupayakan keberpihakan 

serta perlindungan terhadap kaum marginal di Indonesia. 

 

89Farid Esack, Membebaskan yang Tertindas: Al-Qur’an, Leberalisme, Pluralisme (Cet. I; 

Bandung: Mizan Media Utama, 2000), h. 136. 

90Guntur Hasby, “Konseptualisasi Kemiskinan dan Penindasan Perspektif Farid Esack”, 

h, 342. 
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BAB III 

ANALISIS TEMATIK TERM KAUM MARGINAL BERDASARKAN TERM-

TERM MUSTAD{‘AFI<N  DALAM AL-QUR’AN 

A. Term-term Mustad}’afi>n dalam Al-Qur’an 

Dalam problematika sosial-kemasyarakatan biasanya petunjuk-petunjuk 

yang diberikan oleh al-Qur’an bersifat global, tidak bersifat terperinci. Pada 

umumnya al-Qur’an tidak menyebut petunjuk-petunjuk teknis yang rinci dalam 

persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat, demikian 

disebabkan karena mengingat bahwa problematika kemasyarakatan senantiasa 

berkembang. Sehingga dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam masalah 

pemberdayaan masyarakat, petunjuk-petunjuk al-Qur’an juga dikemukan secara 

global.1 Upaya pemaparan dalam mengungkap paradigma al-Qur’an tentang 

keberpihakan terhadap kaum marginal pada penelitian ini merupakan upaya 

pemahaman dari petunjuk-petunjuk al-Qur’an yang bersifat global tersebut. 

Dalam al-Qur’an tidak ditemukan secara spesifik kata marginal yang 

digunakan untuk menunjukkan keadaan orang-orang yang terpinggirkan atau 

orang-orang yang lemah. Namun, penyebutan kaum marginal dengan merujuk pada 

istilah mustad}’afi>n dalam al-Qur’an tampaknya selaras dengan faktor yang 

menyebabkan seorang atau sekelompok orang menjadi marginal. Sebagaimana 

diketahui, bahwa seorang atau sekelompok orang dapat menjadi marginal karena 

faktor kultural dan ada juga yang menjadi marginal karena faktor struktural. 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, al-Qur’an juga menggunakan kata 

mustad}’afi>n untuk menggambarkan keadaan orang-orang yang terpinggirkan di 

dalam kehidupan ini. 

 

1Muhammad Amin, Pemberdayaan Masyarakat Marginal dalam Perspektif Al-Qur’an, 
dalam Rr. Siti Kurnia, dkk, Pemberdayaan Masyarakat Marginal (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015), h. 53. 
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Untuk lebih jelasnya, maka perlu untuk melihat penggunaan term kaum 

marginal berdasarkan pada term-term mustad}’afi>n dalam al-Qur’an sesuai dengan 

konteks maknanya, yang akan penulis paparkan sebagai berikut. 

Dalam al-Qur’an kata تَضْعَف  berikut kata-kata bentuknya terulang اس ْ

sebanyak 13 kali dan disajikan dalam tiga s}igat  (bentuk kata), yaitu s}igat fi’il ma>d}i>  

enam kali (lima kali dalam bentuk pasif,      تُضْعِفُوا أ س ْ  dan sekali dalam bentuk aktif, 

تَضْعَفُونِِ   تَضْعِفُ   ,fi>’il mud}a>ri>  dua kali (sekali dalam bentuk aktif ,( أ س ْ  dan sekali  يسَ ْ

dalam bentuk pasif,   َتَضْعَفُون تَضْعَفُونَ  ) dan ism maf’u>l  (objek) lima kali ( يسُ ْ  مُس ْ

sekali,   َتَضْعَفِي تَضْعَفِيَ   sekali, dan مُس ْ  tiga kali).2 أ لْ مُس ْ

Dari 13 kata yang terbentuk dari kata  تَضْعَف  ini, tidak semuanya اس ْ

merujuk kepada mustad}’afi>n sebagai sebuah term yang dipergunakan untuk 

menunjuk kelompok yang dianggap lemah atau dilemahkan. Dari 13 kata itu, 

hanya yang disampaikan dalam bentuk pasif ( تُضْعِفُوا تَضْعَفُونَ, أ س ْ  dan dalam ( يسُ ْ

bentuk ism maf’u>l  (  َتَضْعَفِىن تَضْعَفِيَ, أ لمُْس ْ تَضْعَفُونَ, مُس ْ س ْ -yang merupakan term ( مُّ

term yang menunjuk pada kelompok mustad}’afi>n. Dengan demikian, yang 

disampaikan dalam bentuk aktif (  ِِتَضْعَفُون تَضْعِفُ  dan أ س ْ  dengan sendirinya ( يسَ ْ

tidak menunjuk kelompok tersebut, melainkan hanya menunjuk kepada anti-

tesisnya yakni kelompok mustad}’ifi>n  (penindas).3 

Berikut penulis paparkan komposisi term-term mustad}’afi>n dalam al-

Qur’an berdasarkan ayat di mana term-term tersebut berada. Selanjutnya, akan 

dilihat pula bagaimana penjelasan dari makna mustad}’afi>n yang diberikan oleh al-

Qur’an, sebagai berikut. 

 

 

2Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi>, Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n (Mis}r: Da>r al-

Kutub, 1987), h. 533-534. 

3Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh’afin 
dengan Pendekatan Keindonesiaan (Cet. II; Yogyakarta: P3M STAIN Tulungagung dengan 

Pustaka Pelajar, 2008), h. 8. 
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تُضْعِفُوا  .1 ينَ اس ْ ِ   الَّذ

Term ini terdapat dalam lima ayat dan tersebar ke dalam tiga surat, yaitu 

QS al-A’ra>f/7: 75, QS al-Qas}as}/28: 5, dan QS Saba>’/34: 31-33. Dalam mus}h}af surat 

al-A’ra>f adalah surat ke 7. Berdasarkan kronologis nuzu>l-nya, turun setelah surat 

S{a>d (38) sebelum surat al-Jin (40). Surat ini termasuk kelompok surat Makkiyah 

(yang diturunkan di Makkah). Isi kandungannya, selain berbicara masalah 

keimanan dan hukum, juga berisi tentang kisah-kisah. Adapun surat al-Qas}as}, 

dalam mus}h}af adalah surah ke 28 dan berdasarkan kronologis nuzu>l-nya surat ini 

turun ke 49 sesuai dengan urutan pewahyuaan. Surat ini termasuk dalam kelompok 

surat Makkiyah dan banyak menceritakan tentang kisah-kisah yang berkaitan 

dengan para Nabi. Sedangkan surat Saba>’, dalam mus}h}af adalah surat ke 34. 

Berdasarkan kronologis nuzu>l-nya ia turun setelah surat Luqma>n (57) dan sebelum 

surat al-Zumar (59). Surat Saba>’ termasuk kelompok surat Makkiyah. Selain 

masalah keimanan, isi kandungannya juga berisi kisah-kisah. 

1) QS al-A’ra>f/7: 75. 

تُضْعِفُوا لِمَنْ أ مَنَ مِنُْْمْ أَتعَْلمَُونَ أَنذ صَالِ  ينَ اس ْ ِ وا مِنْ قوَْمِهِ لِلَّذ تكَْبََُ ينَ اس ْ ِ حًا قاَلَ المَْلََُ الَّذ

نَّذ بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنوُنَ 
ِ
 مُرْسَلٌ مِنْ رَب ِهِ قاَلوُا ا

Terjemahnya: 

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata 

kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah beriman diantara 

mereka: “Tahukah kamu bahwa Shaleh di utus (menjadi rasul) oleh 

Tuhannya?”. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami beriman kepada 

wahyu, yang Shaleh di utus untuk menyampaikannya”.4 

Ayat 75 Surah al-A’ra>f ini, menjelaskan keadaan kaum S|amud. Allah telah 

memberikan nikmat yang banyak kepada mereka, yaitu mewariskan bumi dan 

tempat tinggal kaum A<d yang telah Allah binasakan kepada mereka. Tuhan 

mengirimkan kepada mereka seorang Rasul, yaitu Nabi Shaleh. Tetapi ketika Nabi 

 

4Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 
Transliterasi Latin (Jakarta: Cahaya Qur’an, 2017), h. 160. 
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Shaleh menyampaikan risalah Allah ini, ummatnya terpecah menjadi dua, yaitu 

ada kumpulan yang menolak ajaran yang disampaikannya, dan ada pula yang 

menerimanya.5  

Pada dua ayat sebelumnya dijelaskan bahwa Nabi Shaleh diutus kepada 

kaum S|amud untuk: Pertama, mengajak mereka menyembah Allah. Kedua, 

menjelaskan bahwa telah datang kepada mereka bukti yang nyata berupa unta 

betina milik Allah. Ketiga, melarang mereka mengganggu unta betina tersebut 

sebab jika mereka mengganggunya maka mereka akan ditimpa siksa yang pedih. 

Keempat, mengingatkan mereka akan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada 

mereka dengan menjadikan mereka khulafa>’  (para penguasa) penerus kaum A<d. 

Kelima, melarang mereka berbuat kerusakan di muka bumi.6 

Dalam ayat tersebut tertulis tindakan dari para pemuka-pemuka yang 

menyombongkan diri yang tergolong sebagai penindas. Ini menginformasikan 

perihal kondisi yang dialami pengikut Nabi Shaleh yang selalu diintimidasi baik 

secara fisik maupun mental. Mereka dipandang kelompok yang lemah, karena 

secara ekonomi adalah kaum melarat dan berstrata sosial rendah.7 Sebagaimana 

dijelaskan dalam tafsir al-T{abari. Abu Ja’far menjelaskan bahwa maksud dalam 

ayat ini, sekelompok kaum Shaleh yang angkuh dan sombong terhadap umat 

Shaleh yang lainnya yang beriman kepada Allah dan kepada Shaleh berkata:    َين ِ لِلَّذ

تُضْعِفُوا  Perkataan ini diucapkan kepada .(kepada mereka yang dianggap lemah) اس ْ

umat Shaleh yang beriman dan miskin tidak memiliki apa-apa, namun tidak 

terhadap mereka yang memiliki harta dan kedudukan. Dan adapun maksud dari 

 

5Kadar, Pembelaan Al-Qur’an Kepada Kaum Tertindas (Cet. I; Jakarta: AMZAH, 2005), 

h. 39-40. 

6Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh’afin 
dengan Pendekatan Keindonesiaan, h. 9. 

7Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Tafsir Al-Qur’an Tematik: Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Duafa (Cet. I; Jakarta: Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 1432 H/2011 M), h. 21. 



 

 

80 

para pemimpin-pemimpin yang menyombongkan diri mereka itu ialah yang 

menyombongkan diri terhadap perintah Allah dan kepada Nabi Shaleh. Dan para 

pemimpin yang sombong ini kafir (tidak percaya) dan mengingkari terhadap 

dakwah kenabian Shaleh dan tidak pula mengimaninya.8 

Seperti terlihat di atas, kaum Nabi Shaleh terbagi dua dalam menyikapi 

dakwah beliau:  ََُالمَْل dan تُضْعِفُوا ينَ اس ْ ِ  adalah para pembesar dan para المَْلََُ  Kata .لِلَّذ

pemuka yang kafir, angkuh dan menyombongkan diri.9 Mereka menolak dakwah 

Nabi Shaleh. Sedangkan تُضْعِفُوا ينَ اس ْ ِ  adalah orang-orang yang ditindas dan  لِلَّذ

direndahkan oleh  ََُالْمَل. Mereka berasal dari kalangan المساكي (orang-orang miskin) 

dan  ُالعامة والَأغْفَال (orang-orang awam dan kaum kecil).10 Mereka inilah orang-

orang yang beriman kepada seruan Nabi Shaleh.11 Tapi ada juga mufassir yang 

mengatakan bahwa tidak semua تُضْعِفُوا ينَ اس ْ ِ  beriman kepada Nabi Shaleh.12  لِلَّذ

Ayat di atas menerangkan betapa pemuka-pemuka yang sombong dari 

kaum S|amud memperlakukan orang-orang lemah yang beriman kepada Nabi 

Shaleh dengan cara mengejek, seolah-olah mereka itu berada dalam kekeliruan 

karena telah beriman kepada kerasulan Nabi Shaleh. Memang menurut kebiasaan 

bahwa golongan yang lemah tidak mempunyai kepentingan, sebab mereka masih 

berpegang kepada hati nurani mereka, karena itulah mereka segera menerima 

seruan Nabi atau nasihat dari orang-orang yang saleh. Sehingga Orang-orang yang 

lemah dari kaum S|amud yang beriman itu tidak langsung menjawab pertanyaan 

 

8Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas\i>r bin Ga>lib al-A<mali> Abu> Ja’far al-T{abari, Ja>mi’ 
al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n, Jilid 12 (Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risa>lah, 2000 M/1420 H), h. 542. 

9H{usain bin Mas’u>d Al-Bag}awi>, Ma’a>lim Al-Tanzi>l, Juz 2 (Cet. II; Bairu>t: Da>r Al-

Ma’rifah, 1987), h. 174 

10Mah}mu>d Al-Alu>si>, Ru>h} Al-Ma’a>ni> fi> Tafsi>r Al-Qur’a>n Al-Az}i>m wa Al-Sab’ Al-Mas\a>ni>, 
Juz 8 (Bairu>t: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, t.th), h. 164 

11Muh}ammad H{usain al-T{aba>t}aba>’i>, al-Mi>za>n fi> Tafsi>r al-Qur’a>n, Jilid 8 (Cet. I; Bairu>t: 

Mu’assasah al-A’lami> li> al-Mat}bu>’a>t, 1991), h. 186. 

12M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol 5 
(Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2017), h. 149. 
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mereka, tetapi dengan bijaksana menjawab bahwa mereka beriman kepada apa 

yang dibawa oleh Nabi Shaleh, karena nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk itu 

benar dan datangnya dari Allah swt. 

Adapun orang-orang yang terkemuka dan orang-orang yang kaya, sangat 

berat untuk mengikuti orang lain, apalagi untuk menerima nasihat-nasihat yang 

menghalangi mereka mengikuti keinginan hawa nafsunya, meskipun bertentangan 

dengan hati nurani mereka sendiri. Demikian adalah tingkah laku orang-orang 

yang mempunyai kedudukan karena kekuasaannya atau pun karena kekayaannya. 

2) QS al-Qas}as}/28: 5. 

عَلهَُمُ الوَْارِثِيَ  ةً وَنََْ عَلهَُمْ أَئِمذ تُضْعِفُوا فِِ الْأَرْضِ وَنََْ ينَ اس ْ ِ  وَنُريِدُ أَنْ نمَُنذ علَََ الَّذ

Terjemahnya: 

Dan Kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas 

di bumi  (Mesir) itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin, dan 

menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi.13 

Sayyid Qut}b menjelaskan ayat di atas, bahwa mereka yang tertindas itu, 

yang diperlakukan secara keji oleh sang raja tiran, dimana mereka yang anak laki-

lakinya disembelih, diantara mereka menerima berbagai macam siksaan dan 

deraan, gerak-gerik kesehariannya selalu diawasi dan dimata-matai, kepada 

mereka akhirnya Allah memberi karunia dari keagungan-Nya yang tanpa batas, 

Allah jadikan mereka para pemimpin dan pemuka, bukan lagi para budak dan 

pengikut, Allah wariskan kepada mereka bumi yang diberkati. Di bumi itu Allah 

memberdayakan mereka dengan menjadikannya orang-orang yang kuat, mapan, 

dan hidup secara tenteram. Tentu saja, semua itu dikaruniakan Allah setelah 

mereka berhak untuk menerimanya, yaitu dengan iman dan amal shaleh.14 Allah 

benar-benar memberikan anugerah dan kenikmatan kepada orang-orang yang 

 

13Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 
Transliterasi Latin, h. 385. 

14Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usaini al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n, Jilid 5 (Cet. XVII; Bairu>t: 

Da>r Asy-Syuru>q, 1412 H), h. 2677. 



 

 

82 

dilemahkan dari kalangan Bani Israil, dengan cara membebaskan mereka dari 

kekuasan Fir’aun dan menyelamatkan mereka dari kezalimannya.15 Demikianlah, 

bila Allah menghendaki sesuatu, pasti terlaksana. 

Adapun yang dimaksud تُضْعِفُوا ينَ اس ْ ِ  pada ayat ini adalah Bani Israil yang الَّذ

ditindas dan diperbudak oleh arogansi dan kekejaman Fir’aun sewaktu mereka 

berada di Mesir.16 Tindakan arogansi ini didorong oleh kekuasaannya yang tidak 

terbatas. Bukan saja seluruh tanah air Mesir, yang saat itu berada di bawah kendali 

rezim Fir’aun, tetapi segala urusan yang terkait dengan nasib rakyat Mesir juga 

terkonsentrasi atau terpusat kepada Fir’aun sendiri. Inilah yang mendorong dirinya 

bersikap semena-mena, arogan, dan menindas bangsa Israil.17 Dalam hal ini, 

bangsa Israil bukan saja tertindas secara fisik semata, tetapi mencakup seluruh 

kehidupannya. Mereka tidak pernah memperoleh hak-hak atas hidupnya secara 

layak dan wajar, bahkan jiwanya sewaktu-waktu selalu terancam mati sia-sia. 

Sebagaimana disebutkan pada ayat sebelumnya yakni ayat ke 4, sebagai berikut. 

نذ فِ 
ِ
تضَْعِفُ طَائِفَةً مِنُْْمْ يذَُب ِحُ أَبنْاَءَهُُْ ا يَعًا يسَ ْ رْعَوْنَ علَََ فِِ الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلهََا ش ِ

ذهُ كََنَ مِنَ المُْفْسِدِينَ  ن
ِ
تَحْيِِ نِسَاءَهُُْ ا  وَيسَ ْ

Terjemahnya: 

Sungguh, Fir’aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan 

penduduknya berpecah belah, dia menindas segolongan dari mereka (Bani 

Israi>l), dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak 

perempuan mereka. Sungguh, dia (Fir’aun) termasuk orang yang berbuat 

kerusakan.18 

 

15Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 10 (Cet. I; Jakarta: 

Gema Insani, 2013), h. 347. 

16Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazraji> 

Syams al-Di>n al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi’ li> Ah}ka>m Al-Qur’a>n: Tafsi>r al-Qurt}ubi>, Jilid 13 (Cet. II; Al-

Qa>hirah: Da>r al-Kutub al-Mis}riyyah, 1964 M/1384 H), h. 249. 

17Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Tafsir Al-Qur’an Tematik: Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Duafa, h. 20. 

18Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 
Transliterasi Latin, h. 385. 
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  Tidak diketahui secara pasti siapa Fir’aun yang disebut oleh ayat di atas. 

Kepastian siapa sebenarnya Fir’aun, bukanlah tujuan dari kisah yang ditampilkan 

oleh ayat ini khususnya, dan juga kisah-kisah serupa dalam al-Qur’an. Terlepas 

dari siapa sebenarnya Fir’aun yang dimaksud, yang jelas, seperti yang disebutkan 

oleh ayat di atas, seungguhnya Fir’aun telah berlaku sewenang-wenang sebagai 

tiran di Mesir. Ia memecah penduduk Mesir menjadi berbagai golongan. Lalu ia 

menindas dan menyiksa dengan berbagai siksaan yang amat keji. Puncak kekejian 

itu terjadi ketika ia mengeluarkan perintah untuk menyembelih setiap bayi laki-

laki yang lahir dari wanita Bani Israil dan membiarkan anak-anak perempuannya 

hidup, sebab jika nanti ia sudah dewasa akan dijadikan selir atau pelayannya.19 

Kepada Bani Israil yang ditindas dan diperbudak oleh Fir’aun dan para 

pengikutnya itu Allah berjanji memberi karunia berupa diselamatkannya mereka 

dari kekejaman dan kejahatan Fir’aun.20 Mereka juga dijanjikan akan dijadikan  ًة   أَئِمذ

(para penguasa dan raja, para pemimpin dalam kebaikan, para penyeru kebaikan, 

atau para pelopor dalam urusan agama) dan  َالوَْارِثِي  (para pewaris kerajaan Fir’aun 

setelah ia tenggelam dilaut, serta apa saja yang dulu berada dalam kekuasaan 

Fir’aun dan kaumnya dalam keadaan utuh dan sempurna).21 

  Nabi Musa sebagai utusan Allah lahir dengan selamat. Dia dilindungi 

Tuhan dari kekejaman Fir’aun. Maka melalui perantaraannyalah kerajaan Fir’aun 

runtuh dan Bani Israil yang tadinya ditindas atau diperlakukan sewenang-wenang 

menjadi terbela.22 Dari sini diperoleh wawasan bahwa kelompok mustad}’afin bisa 

pula berasal dari kalangan orang-orang yang sesungguhnya memiliki potensi dan 

 

19Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usaini al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n, Jilid 5, h. 2673-2674. 

20Abdulla>h bin ‘Umar al-Baid}a>wi>, Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l Tafsir, Vol 4 
(Bairu>t: Da>r al-Fikr, 1996), h. 282. 

21Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazraji> 

Syams al-Di>n al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi’ li> Ah}ka>m Al-Qur’a>n: Tafsi>r al-Qurt}ubi>, Jilid 13, h. 248. 

22Kadar, Pembelaan al-Qur’an kepada Kaum Tertindas, h. 47. 
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bakat atau kemampuan. Hanya saja kekuatan-kekuatan penindas mengalahkan 

mereka. Jadilah mereka orang-orang tertindas dan terpinggirkan. Jika mereka tidak 

menyerah, Allah menjanjikan bagi mereka kemenangan, kepemimpinan dan 

keberdayaan di bumi.23 Tidak mungkin mereka akan beroleh kepemimpinan dan 

keberdayaan di bumi jika tidak memiliki potensi, kemampuan serta bakat yang 

diperlukan untuk memperoleh itu semua. 

Kesombongan, takabur, dan keangkuhan Fir’aun memang tak ada gunanya 

ketika berhadapan dengan kekuasaan dan keperkasaan Allah. Semua tindakannya 

dibalas dengan tindakan yang setimpal. Sebagaimana Allah membebaskan Bani 

Israil dari cengkeraman penindasan Fir’aun lalu menjadikan mereka para pemuka 

dan pemimpin di dunia. Allah mewariskan kepada mereka negeri Syam dengan 

menjadikan mereka berkuasa di sana. Sementara Allah memperlihatkan kepada 

Fir’aun dan bala tentaranya bagaimana keruntuhan kekuasaan mereka. Demikian 

Allah memperlihatkan kekuasaan-Nya. Suatu hal yang rasanya tidak mungkin bisa 

terjadi, yaitu tumbangnya suatu kekuasaan besar oleh orang-orang yang tertindas, 

termarginalkan dan teraniaya. 

3) QS Saba>’/34: 31-33 

الِمُونَ مَ  ذِ الظذ
ِ
ي بيََْ يدََيهِْ وَلوَْ ترََى ا ِ ينَ كَفَرُوا لنَْ نؤُْمِنَ بِِذََا القُْرْأ نِ وَلََ بِِلَّذ ِ وْقوُفوُنَ وَقاَلَ الَّذ

ينَ  ِ تُضْعِفُوا لِلَّذ ينَ اس ْ ِ لََ بعَْضٍ القْوَْلَ يقَُولُ الَّذ
ِ
مْ يرَْجِعُ بعَْضُهُمْ ا ِ وا لوَْلََ أَنتُُْْ عِنْدَ رَبِ ِ تَكْبََُ اس ْ

نُ صَدَدْنََّكُُْ عَنِ الهُْدَى بعَْدَ 31لكَُنذا مُؤْمِنِيَ ) تُضْعِفُوا أَنََْ ينَ اس ْ ِ وا لِلَّذ تَكْبََُ ينَ اس ْ ِ ( قاَلَ الَّذ

ذْ جَاءَكُُْ بلَْ كُنْتُُْ مُجْرمِِيَ )
ِ
تكَْبََُ 32ا ينَ اس ْ ِ تُضْعِفُوا لِلَّذ ينَ اس ْ ِ وا بلَْ مَكْرُ اللذيْلِ ( وَقاَلَ الَّذ

ا رَأَوُا ا وا النذدَامَةَ لمَذ عَلَ لََُ أَندَْادًا وَأَسََُّ ِ وَنََْ ذْ تأَمُْرُوننَاَ أَنْ نكَْفُرَ بِِللَّذ
ِ
اَرِ ا لعَْذَابَ وَجَعَلنَْا وَالنْذ

لَذ مَا كََنوُا يعَْ 
ِ
زَوْنَ ا ينَ كَفَرُوا هَلْ يُُْ ِ  (33مَلوُنَ )الْأَغْلََلَ فِِ أَعْناَقِ الَّذ

 

23Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh’afin 
dengan Pendekatan Keindonesiaan, h. 13. 
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Terjemahnya: 

Dan orang-orang kafir berkata: “kami sekali-kali tidak akan beriman kepada 

al-Qur’an ini dan tidak (pula) kepada kitab yang sebelumnya”. Dan 

(alangkah hebatnya) kalau kamu lihat kepada orang-orang yang zalim itu 

dihadapkan kepada Tuhannya. Sebahagian mereka menghadapkan perkatan 

kepada sebagian yang lain: orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada 

orang-orang yang menyombongkan diri: “kalau tidaklah karena kamu 

tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman”. Orang-orang yang 

menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah: 

“kamikah yang telah menghalangi kamu dari petunjuk sesudah petunjuk itu 

datang kepadamu? (Tidak), sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang 

berdosa”. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-

orang yang menyombongkan diri: “(Tidak) sebenarnya tipu daya(mu) di 

waktu malam dan siang (yang menghalangi kami), ketika kamu menyeruh 

kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu bagi-Nya”. Kedua 

belah pihak menyatakan penyesalan tatkala mereka melihat azab. Dan kami 

pasang belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak di balas 

melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan.24 

 Yang dimaksud  تُضْعِفُوا ينَ اس ْ ِ  pada ayat ini adalah orang-orang yang  الَّذ

sewaktu di dunia ditindas dari kalangan orang-orang kafir.25 Mereka adalah الأ تباع  

(para pengikut) kaum mustakbiri>n. Sedang kaum mustakbiri>n  itu sendiri pada ayat 

ini adalah para pemimpin dan pembesar kaum kafir.26 

Mengutip penjelasan dari Al-T{abari dalam kitab tafsirnya, pada ayat ini 

ialah orang-orang kafir yang disebut disini yaitu orang-orang musyrik yang berasal 

dari bangsa Arab. Mereka ini tidak akan sekali-kali dan tidak akan pernah beriman 

pada al-Qur’an yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan tidak akan pula mengimani 

kitab-kitab sebelumnya.27 Potongan pada ayat 31  َالِمُونَ مَوْقُوفوُنَ عِنْد ذِ الظذ
ِ
وَلوَْ ترََى ا

 

24Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 
Transliterasi Latin, h. 431-432. 

25Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazraji> 

Syams al-Di>n al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi’ li> Ah}ka>m Al-Qur’a>n: Tafsi>r al-Qurt}ubi>, Jilid 14, h. 302. 

26Abu al-Fida>’ Isma>’i>l bin ‘Umar bin Kas \i>r al-Qurasyi> al-Bas}ri> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-
Qur’a>n al-‘Az}i>m, Juz 6 (Bairu>t: Da>r al-Fikr, 1401 H), h. 519. 

27Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas\i>r bin Ga>lib al-A<mali> Abu> Ja’far al-T{abari, Ja>mi’ 
al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n, Jilid 20, h. 405. 
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مْ  ِ  memiliki maksud apabila Nabi Muhammad menyaksikan orang yang zalim  رَبِ ِ

ketika sudah dihadapan Tuhan (proses hisab) maka mereka akan saling mencela, 

saling menyalahkan, dan saling melempar tanggung jawab antara satu kesatu 

lainnya di antara mereka.28 Kemudian orang-orang yang lemah (tertindas) akan 

berbicara kepada mereka yang telah berlaku sewenang-wenang, ‘seandainya 

karena bukan kalian wahai para pemimpin dan pembebasar di dunia, maka kami 

akan menjadi orang yang beriman kepada Allah dan ayat-ayat-Nya.29 

Adapun di dalam ayat 32 dijelaskan bahwa terdapat dialog antara yang 

lemah (tertindas) dan yang kuat (penindas), serta dialog pembelaan atas mereka 

yang tertindas. Ketika orang-orang yang menyombongkan dirinya di dunia 

menjadi pemimpin dalam kesesatan dan kekufuran terhadap Allah lalu berbicara 

kepada orang-orang yang dianggap lemah. Dan orang-orang yang dianggap lemah 

ini menjadi sesat kemudian berkata kepada orang-orang yang menyombongkan 

dirinya di dunia, ‘apabila bukan karena kalian maka kami pasti menjadi orang-

orang yang beriman kepada Allah’. Lalu para pemimpin itu pula berbicara pada 

mereka, ‘kamikah yang menghalangi kamu dari petunjuk?’ dan mencegah kalian 

untuk mengikuti kebenaran, setelah petunjuk itu datang kepada kalian dan dari sisi 

Allah untuk menjelaskan kepada kalian? Tidak diri kalian sendirilah orang-orang 

yang berdosa. Dan karena sikap kalian-lah yang memilih kufur dibanding beriman 

kepada Allah swt.30 

 

28Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 11, h. 509. 

29Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas\i>r bin Ga>lib al-A<mali> Abu> Ja’far al-T{abari, Ja>mi’ 
al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n, Jilid 20, h. 406. Lihat juga, Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad bin Ah}mad 

bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazraji> Syams al-Di>n al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi’ li> Ah}ka>m Al-
Qur’a>n: Tafsi>r al-Qurt}ubi>, Jilid 14, h. 304. 

30Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas\i>r bin Ga>lib al-A<mali> Abu> Ja’far al-T{abari, Ja>mi’ 
al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n, Jilid 20, h. 407. 
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Selanjutnya pada ayat 33 merupakan jawaban dialog pada ayat yang 

sebelumnya, yakni antara penindas dan yang tertindas. Pada ayat ini orang-orang 

yang dianggap lemah yaitu sebagian dari golongan yang kufur kepada Allah di 

dunia, yang mana mereka mengikuti kesesatan para pemimpin mereka. kemudian 

yang dianggap lemah ini berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri 

di dunia, orang-orang yang dianggap lemah itu berkata bahwa penyebab yang 

mengakibatkan mereka kufur ialah makarnya orang-orang yang menyombongkan 

diri (para pembesar dan para pemimpin) di dunia kepada Allah, dan itulah yang 

menyebabkan mereka orang yang dianggap lemah jauh dari Allah, dan menyeru 

kepada mereka untuk menjadikan sekutu-sekutu terhadap Allah. Adapun yang 

dimaksud dengan kesamaan disini adalah dalam masalah ibadah dan ketuhanan.31 

Dalam kalimat  ِاَرِ مَكْرُ اللذيْل وَالنْذ  yaitu perbuatan makar yang menghalangi 

mereka dari keimanan, berupa tipu daya, muslihat dan baujuk rayu, perbuatan 

makar disini yang dilakukan oleh orang-orang yang menyombongkan dirinya di 

dunia (para pembebasar dan para pemimpin) terhadap orang-orang yang dianggap 

lemah selalu dilancarkan secara intensif pada siang hari dan malam hari, agar 

mereka tetap ingkar dan kafir kepada Allah.32  

Dalam takwilan terhadap potongan ayat  َا رَأَوُا العَْذَاب وا النذدَامَةَ لمَذ  وَأَسََُّ

maksudnya ialah mereka menyadari kelalaian mereka akan perintah Allah ketika 

di dunia, dan mereka sadar setelah menyaksikan apa yang telah disiapkan oleh 

Allah bagi mereka. Kemudian maksud dari potongan ayat   ِوَجَعَلنْاَ الْأَغْلََلَ فِِ أَعْناَق

ينَ كَفَرُوا ِ  ialah sebuah gambaran siksa neraka bagi mereka, gambarannya itu الَّذ

berupa tangan mereka orang-orang yang kufur diikat kepada leher mereka ditengah 

 

31M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol 11, 
h. 392. 

32Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 11, h. 510. 
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kepungan api nereka jahannam. Ini merupakan balasan terhadap mereka atas apa 

yang mereka lakukan ketika masih di dunia.33 

Allah swt., kemudian menerangkan keadilan bagi balasan tersebut. Bahwa  

sesungguhnya Kami tidak lain membalas mereka dan orang-orang seperti mereka 

atas amal perbuatan yang sudah mereka lakukan, dan masing-masing menurut 

amal perbuatannya sendiri-sendiri, dan disebabkan oleh perbuatan syirik dan dosa 

yang diperbuatnya. Para pemimpin mendapatkan azab menurut tingkatannya dan 

para pengikut mendapat azab menurut tingkatannya pula.34 

Menurut M. Quraish Shihab, kalimat تُضْعِفُوا ينَ اس ْ ِ  memahaminya dalam الَّذ

arti ‘diperlemah’, yakni para pengikut itu tidak diberdayakan oleh pemimpin-

pemimpin mereka, mereka justru dipinggirkan oleh penguasa mereka.35 Jika di 

dalam QS al-A’ra>f/7: 75 terdahulu digambarkan bahwa antara kaum penindas dan 

kaum tertindas terdapat perbedaan antagonis dalam hal keimanan dan taraf 

kehidupan, maka dalam QS Saba>’/34: 31-33 ini digambarkan bahwa antara kaum 

penindas dan kaum tertindas tidak selalu bertentangan dalam hal keimanan. Dalam 

QS Saba>’/34: 31-33 ini menggambarkan bahwa penindasan juga terjadi dikalangan 

orang-orang kafir.36 Artinya, antara penindas dan juga yang tertindas sama-sama 

orang kafir. 

 Terlepas dari konteksnya, ketiga ayat tersebut menegaskan bahwa  َين ِ الَّذ

تُضْعِفُوا وا merupakan anti-tesis dari اس ْ تَكْبََُ ينَ اس ْ ِ  yang pertama adalah pihak الَّذ

tertindas sedang yang kedua adalah pihak yang menindas. 

 

33Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas\i>r bin Ga>lib al-A<mali> Abu> Ja’far al-T{abari, Ja>mi’ 
al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n, Jilid 20, h. 407-408. 

34Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 11, h. 510. 

35M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol 11, 
h. 392. 

36Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh’afin 
dengan Pendekatan Keindonesiaan, h. 15. 
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تَضْعَفُونَ   .2 ينَ كََنوُا يسُ ْ ِ   الَّذ

Term ini terdapat dalam satu ayat, QS al-A’ra>f/7: 137, sebagai berikut. 

تْ وَأَوْرَثنْاَ القْوَْمَ  ذتِِ بَِرَكْناَ فِيهاَ وَتمَذ تضَْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَِاَ ال ينَ كََنوُا يسُ ْ ِ الَّذ

رْنََّ مَا كََنَ يصَْنعَُ فِرْعَوْنُ وَقوَْمُهُ  وا وَدَمذ ائيِلَ بِمَا صَبََُ سََْ
ِ
نََ علَََ بنَِِ ا مَتُ رَب ِكَ الحُْس ْ كََِ

 وَمَا كََنوُا يعَْرشُِونَ 

Terjemahnya: 

Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu, bumi bagian timur dan 

bagian baratnya, yang telah Kami berkahi. Dan telah sempurnalah firman 

Tuhanmu yang baik itu (sebagai janji) untuk Bani Israil disebabkan karena 

kesabaran mereka. Dan Kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir’aun dan 

kaumnya dan apa yang telah mereka bangun.37 

 Ayat ini merupakan rangkaian dari kisah Nabi Musa dan kaumnya dalam 

surat al-A’ra>f yang dimulai dari ayat 103 sampai ayat 171.38 Kaum mustad}’afi>n  

dalam ayat ini ditunjuk dengan term  َتَضْعَفُون ينَ كََنوُا يسُ ْ ِ  Kitab-kitab tafsir .الَّذ

sepakat bahwa yang dimaksud   َتَضْعَفُون ينَ كََنوُا يسُ ْ ِ  adalah Bani Israil sewaktu الَّذ

berada di Mesir, dan yang menindas adalah Fir’aun dan para pengikutnya.39 

Pesan yang terkandung dalam ayat ini adalah sebuah janji Allah terhadap 

kaum mustad}’afi>n, yakni Bani Israil yang tergolong sebagai mustad}’afin yang 

tertindas oleh kekejaman Fir’aun. Maka Allah dalam ayat ini telah mewariskan 

berupa kememangan atas kesabaran mereka. Sebagaimana Bani Israil dalam 

genggaman kekuasaan Fir’aun, dimana anak laki-laki mereka itu dibunuh, para 

perempuan dibiarkan hidup lalu dijadikan pelayan dan budak. Adapun maksud dari 

potongan ayat  ِمَشَارِقَ الْأَرْض ialah daerah Mesir dan Syam serta belahan timur 

 

37Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 
Transliterasi Latin, h. 166. 

38Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh’afin 
dengan Pendekatan Keindonesiaan, h. 16. 

39Abu> al-Qa>sim Muh}ammad bin ‘Amru> bin Ah}mad Al-Zamakhsyari> Ja>r Alla>h, Al-
Kasysya>f ‘an H{aqa>iq G{awa>mid} al-Tanzi>l wa ‘Uyu>n al-Aqa>wi>l fi> Wuju>h al-Ta’wi>l, Jilid 2 (Cet. I; 

Bairu>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995), h. 149. 
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lainya (sekarang ialah Suriah, Palestina, dan beberapa negara sekitarnya).40 Lalu 

kemudiaan Allah mewariskan kebaikan tempat untuk para penghuninya dan Allah 

membinasakan penghuninya yang zalim, yakni kekuasaan Fir’aun.41 

Seolah-olah Allah swt., berfirman, bahwa Kami wariskan kepada orang-

orang yang lemah dan tertindas dari kalangan Bani Israil ketika mereka disiksa dan 

dieksploitasi lalu dibebankan dengan pajak-pajak yang berat, Kami wariskan 

kepada mereka daerah Mesir dan Syam yang telah Kami berkahi di sekitarnya 

dengan kesuburan, pertumbuhan, keluasan rezeki, dan ketersedian air yang amat 

memadai. Semua itu adalah sebagai bukti dari janji Kami sebelumnya, yang ada 

dalam QS al-Qas}as}/28: 4-5.42 Ini merupakan sebuah kemenangan bagi kaum yang 

tertindas, juga merupakan sebuah pelajaran bagi setiap golongan muslim yang 

menghadapi manusia seperti Fir’aun dan thagut-thagutnya, yang biasa dijumpai 

oleh orang-orang yang tertindas di muka bumi. 

Jika dalam QS al-Qas}as}/28: 4-5 disebutkan bahwa balasan bagi kaum 

mustad}’afi>n itu baru berupa janji, dalam QS al-A’ra>f/7: 137 ini disebutkan janji 

bagi mereka itu telah terbukti, yakni berupa pewarisan bagian timur dan barat 

bumi.43 Hal ini menegaskan bahwa kaum mustad}’afi>n sebagai refresentasi orang-

orang yang ditindas dan dimarginalkan, apabila mereka benar-benar berjuang atas 

kesabaran mereka, maka Allah akan membalas perjuangan dan kesabaran mereka 

itu dengan kemenangan, untuk selanjutnya Allah akan perhatikan apa yang akan 

mereka perbuat.44 

 

40Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 5, h. 86. 

41Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas\i>r bin Ga>lib al-A<mali> Abu> Ja’far al-T{abari, Ja>mi’ 
al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n, Jilid 13, h. 76. 

42Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 5, h. 87. 

43Muh}ammad H{usain al-T{aba>t}aba>’i>, al-Mi>za>n fi> Tafsi>r al-Qur’a>n, Jilid 8, h. 234. 

44Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usaini al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n, Jilid 3, h. 1360. 
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Janji Allah telah sempurna bagi mereka yang senantiasa bersikap sabar dan 

istiqamah. Demikian yang dirasakan oleh Musa dan kaumnya yakni Bani Israil 

yang telah ditindas oleh Fir’aun, seseorang yang memiliki kekuasaan terbesar, 

harta kekayaan, pasukan, dan juga pengikut. Namun akhirnya, orang-orang yang 

tertindas itu menang dan mereka yang kuat pun hancur binasa, sebagaimana Allah 

telah hancurkan apa-apa yang telah dibangun oleh Fir’aun dan kaumnya seperti 

gedung-gedung dan sawah pertanian serta istana dan atap-atap kebun yang telah 

mereka dirikan.45 

Kehancuran yang dialami oleh Fir’aun dan apa yang dibangunnya itu, boleh 

jadi akibat gempa yang melanda Mesir, atau kekalahan yang mereka alami akibat 

serangan musuh. Kata  ََّرْن  yakni Kami hancurkan yang digunakan dalam ayat ini دَمذ

memberi kesan bahwa yang dihancurkan itu merupakan bangunan-bangunan yang 

tinggi, kemudian setelah sekian waktu berlalu ia akhirnya tertimbun.46 Kini dari 

sekian banyak peninggalan lama yang tertimbun dalam tanah, terungkap dari hari 

ke hari, salah satu di antaranya adalah kota Thabah di Lembah raja-raja Luxor 

Mesir, di mana telah ditemukan banyak peninggalan dinasti-dinasti Fir’aun. Di 

kota Alexandria Mesir pun pada pertengahan tahun 2000 ini telah ditemukan lagi 

banyak peninggalan-peninggalan Mesir kuno. 

تَضْعَفِيَ  .3  مُس ْ

Term  َتَضْعَفِي  ,terdapat dalam lima ayat dan tersebar ke dalam dua surat مُس ْ

yaitu QS al-Nisa>’/4: 75, 97, 98, 127, dan QS al-Anfa>l/8: 26. Dalam mushaf surat 

al-Nisa>’ adalah surat ke 4. Berdasarkan kronologis nuzu>l-nya surat ini turun setelah 

surat al-Mumtah}anah (91) sebelum surat al-Zalzalah (93). Surat al-Nisa>’ adalah 

 

45Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 5, h. 87. 

46M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol 5, h. 

227. 
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termasuk kelompok Madaniyah. Selain berbicara masalah keimanan dan hukum, 

isi kandungannya juga berisi kisah-kisah. Adapun surat al-Anfa>l, dalam mushaf 

surat al-Anfa>l adalah surat ke 8. Berdasarkan kronologis nuzu>l-nya surat ini turun 

setelah surat al-Baqarah (87) sebelum surat A<li ‘Imra>n (89). Surat ini termasuk 

dalam kelompok surat Madaniyah (diturunkan di Madinah). Selain bicara tentang 

masalah keimanan dan hukum, isi kandungannya juga berisi kisah-kisah. 

1) QS al-Nisa>’/4: 75 

ِ وَا ينَ وَمَا لكَُُْ لََ تقَُاتِلوُنَ فِِ سَبِيلِ اللَّذ ِ انِ الَّذ جَِالِ وَالن ِسَاءِ وَالوِْلَْْ تضَْعَفِيَ مِنَ الر  لمُْس ْ

نكَْ وَلِيًّا وَاجْعَلْ  الِمِ أَهْلهَُا وَاجْعَلْ لنَاَ مِنْ لَُْ ذنَا أَخْرجِْناَ مِنْ هَذِهِ القَْرْيةَِ الظذ لنََا مِنْ   يقَُولوُنَ رَب

نكَْ نصَِيًرا  لَُْ

Terjemahnya: 

Dan mengapa kamu tidak mau berperang dijalan Allah dan (membela) orang 

yang lemah, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang berdo’a. “Ya 

Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekkah) yang penduduknya 

zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah penolong dari sisi-

Mu.”47 

Ayat ini merupakan perintah untuk berperang dalam upaya menolong kaum 

mustad}’afin yang berada di kota Makkah, golongan yang disebutkan dalam ayat 

ini merupakan dari kalangan laki-laki yang lanjut usia, para wanita dan anak-anak, 

yang dimana mereka semua tidak mampu dan tidak mengetahui jalan untuk 

berhijrah dan terlepas dari kezaliman penduduk kafir Makkah.48 

Orang-orang yang tertindas dalam ayat tersebut, bukan saja tertindas dari 

segi fisik, tetapi juga mental mereka, sehingga mereka tidak bisa beraktivitas 

secara wajar, aman dan nyaman. Oleh karena itu, perintah perang, sebagaimana 

yang tertera pada ayat di atas, semata-mata didedikasikan untuk melindungi dan 

 

47Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Pustaka 
Transliterasi Latin,  h. 90. 

48Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usaini al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n, Jilid 2, h. 708. 
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menyelamatkan nasib hidup para kaum tertindas tersebut, bukan untuk show of 

force, yakni unjuk kekuatan.49 

Allah tidak rela jika mereka ditindas. Sehingga, Dia membela mereka 

dengan memerintahkan kepada ummat Islam berjuang membela mereka.50 Ayat ini 

merupakan teguran bagi kaum Mukminin untuk segera bangkit berjuang membela 

agama Allah dan membela kaum mustad}’afi>n  dari kalangan laki-laki, wanita dan 

anak-anak.51 Demikian pula Allah memerintahkan para kaum Mukminin untuk 

memerangi musuh dengan berjuang di jalan Allah, juga melindungi ajaran syari’at, 

menjaga negara-negara Muslim dan membebaskan kelompok kaum mustad}’afi>n 

dari belenggu penindasan dan kezaliman.52 

تَضْعَفِيَ    yang disebut ayat ini adalah mereka yang telah menyatakan المُْس ْ

memeluk Islam di Mekkah akan tetapi tidak mampu ikut serta berhijrah ke 

Madinah bersama Rasulullah dan kaum Mukminin lainnya. Mereka ini mendapat 

berbagai perlakuan yang tidak manusiawi dari kaum kafir Mekkah. Mereka dihina, 

direndahkan, ditindas, disakiti dan disiksa agar kembali kepada agama lama 

mereka dan keluar dari agama Islam.53 Keadaan mereka yang tertindas itu 

tergambar dalam pemandangan yang dapat membangkitkan harga diri seorang 

muslim dan kehormatan seorang mukmin, serta menyentuh rasa belas kasihan atas 

dasar rasa kemanusiaan secara mutlak. Mereka menderita dengan cobaan dan 

 

49Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Tafsir Al-Qur’an Tematik: Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Duafa, h. 21. 

50Kadar, Pembelan al-Qur’an kepada Kaum Tertindas, h. 62. 

51Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh’afin 
dengan Pendekatan Keindonesiaan, h. 21. 

52Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 3, h. 164. 

53Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas\i>r bin Ga>lib al-A<mali> Abu> Ja’far al-T{abari, Ja>mi’ 
al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n, Jilid 8, h. 543. Lihat juga, Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad bin Ah}mad 

bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazraji> Syams al-Di>n al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi’ li> Ah}ka>m Al-
Qur’a>n: Tafsi>r al-Qurt}ubi>, Jilid 5, h. 279. Lihat juga, Abdulla>h bin ‘Umar al-Baid}a>wi>, Anwa>r al-
Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l Tafsir, Juz 2, h. 218. 
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fitnah yang sangat berat, diuji akidahnya dan difitnah dalam agamanya. Hak-hak 

mereka dirampas, baik hak terhadap harta benda dan hak terhadap tanah air.54 

Al-Alu>si> dalam tafsirnya menyebutkan bahwa dalam ayat ini, anak-anak 

pun termasuk kelompok mustad}’afin. Hal ini menunjukkan betapa kejam dan 

aniayanya orang-orang musyrik Mekkah, sampai anak-anak pun mereka zalimi dan 

aniaya. Di sisi lain, disebutnya kelompok anak-anak ini menunjukkan betapa 

kuatnya seruan Allah swt., kepada kaum mukmin untuk berjuang menghentikan 

kezaliman dan penindasan, yang mana sasaran dari kezaliman dan penindasan 

bukan hanya orang tua dan para wanita tetapi juga anak-anak.55 

Lewat ayat ini Allah membangkitkan semangat kaum Mukminin untuk 

menyelamatkan orang-orang mustad}’afi>n yang berada di Makkah tersebut dari 

kekejaman dan penindasan kaum kafir. Bahwa seakan Dia berfirman kepada kaum 

Mukminin: “Ada apa dengan kalian ini? Mengapa kalian tidak mau berperang 

untuk membela agama Allah dan membela kaum yang tertindas di Makkah, yang 

tidak lain mereka adalah saudara-saudara seagama kalian? Tidakkah kalian lihat, 

mereka ditindas, dihina dan disiksa oleh kaum kafir agar kembali kepada agama 

jahiliyah?”56 Sehingga, Allah memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk 

berjihad di jalan Allah dan membebaskan orang-orang yang lemah (mustad}’afi>n), 

seperti anak-anak, kaum wanita dan juga kaum laki-laki yang tidak kuasa dalam 

menentang kezaliman baik di Mekkah maupun di tempat lainnya.57  

 

54Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usaini al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n, Jilid 2, h. 708. 

55Mah}mu>d Al-Alu>si>, Ru>h} al-Ma’a>ni> fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m wa al-Sab’ al-Mas\a>ni>, 
Juz 5, h. 82. 

56Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas\i>r bin Ga>lib al-A<mali> Abu> Ja’far al-T{abari, Ja>mi’ 
al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n, Jilid 8, h. 544. 

57Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 3, h. 162. Lihat juga, 

Ah}mad Mus}t}afa> al-Mara>gi>, Tafsi>r al-Mara>gi>, Jilid 5 (Cet. I; Al-Qa>hirah: Mus}t}afa> al-Ba>bi> al-H{alabi>, 

1365 H/1946 M), h. 91. 
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Pemandangan berupa para wanita-wanita tak berdaya dan anak-anak yang 

lemah, adalah pemandangan yang amat memilukan dan mengesankan, yang dapat 

membangkitkan semangat untuk membelanya. Dan, tidak kurang dari itu adalah 

pemandangan berupa orang-orang tua renta yang tidak dapat membela diri, serta 

tidak dapat membela agama dan akidahnya. Semua ini diperlihatkan di medan 

dakwah hingga medan jihad. Dan bahwa, pemandangan demikian sudah cukup. 

Maka, adalah suatu kemungkaran apabila ada orang yang tidak mau menyambut 

dan memenuhi seruan jihad ini.58 

Perlu diperhatikan ungkapan ayat  الِمِ أَهْلهَُا  negeri ini yang“ هَذِهِ الْقَرْيةَِ الظذ

zalim penduduknya”, diposisikan sebagai dar harb, yakni ‘daerah perang’. Maka 

wajib kaum muslimin untuk menyelamatkan orang-orang muslim yang tertindas 

di negeri itu, yaitu negeri Mekkah.59 Dalam konteks ini, juga termasuk negeri dan 

tempat-tempat lainnya yang mengalami nasib yang sama, yaitu daerah perang atau 

daerah konflik. 

Allah menambah dorongan untuk melakukan jihad ini dengan ungkapan 

yang dapat menimbulkan semangat di hati sehingga tidak ada lagi rasa enggan 

yang menghalangi langkah untuk berjihad. Bahwa maksud jihad adalah untuk 

mengganti kemusyrikan dengan agama tauhid, mengubah kejelekan dengan 

kebaikan, mengganti kezaliman dengan keadilan, dan menghilangkan kekerasan 

dengan kasih sayang serta membebaskan saudara-saudara kita yang lemah baik 

anak-anak, perempuan, maupun laki-laki dewasa yang sama sekali tidak punya 

kekuatan untuk melawan dan menghalangi jalan mereka untuk berhijrah, yang di 

mana mereka disiksa dengan beragam siksaan.60 

 

58Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usaini al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n, Jilid 2, h. 708. 

59Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usaini al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n, Jilid 2, h. 708-709. 

60Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 3, h. 163. 
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Dengan disebutnya orang-orang yang lemah, maka bangkitlah perasaan 

untuk melaksanakan kewajiban dalam menghentikan berbagai bentuk kezaliman, 

ketidakadilan dan eksploitasi terhadap rakyat seperti yang terjadi sekarang ini.61 

M. Quraish Shihab menegaskan ayat di atas sebagai bentuk urgensi dari 

pembelaan orang-orang yang lemah atau orang-orang yang dilemahkan. Dalam 

perjuangan membela orang-orang yang lemah itu, jika dilihat makna yang 

terkandung dalam ayat tersebut, dapat dikategorikan sebagai berjuang di jalan 

Allah (fi> sabi>lilla>h).62 Penyebutan kata pembelaan terhadap orang-orang lemah 

pada ayat tersebut menegaskan perlunya keberpihakan dan perlindungan terhadap 

mereka orang-orang lemah atau dilemahkan, terutama mereka yang hidup pada 

lokasi atau lingkungan yang sama dengan kita. 

2) QS al-Nisa>’4: 97 

ينَ توََفذاهُُُ المَْلََئكَِةُ ظَالِمِي أَنفُْ  ِ نذ الَّذ
ِ
تضَْعَفِيَ فِِ الْأَرْضِ ا سِهِمْ قاَلوُا فِيَم كُنْتُُْ قاَلوُا كُنذا مُس ْ

ُ وَسَاءَتْ مَصِيًرا ِ وَاسِعَةً فتَُُاَجِرُوا فِيهاَ فأَوُلئَِكَ مَأوَْاهُُْ جَََنَّذ  قاَلوُا أَلمَْ تكَُنْ أَرْضُ اللَّذ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam 

keadaan menzalimi sendiri mereka (para malaikat) bertanya, “bagaimana 

kamu ini?” mereka menjawab, “kami orang-orang yang tertindas di bumi 

(Mekkah).” Meraka (para malaikat) bertanya, “bukankah bumi Allah itu 

luas, sehingga kamu dapat berhijrah (berpindah-pindah) di bumi itu?” Maka 

orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan (jahanam) itu seburuk-

buruk tempat kembali.63 

Ayat ini turun tentang sekelompok orang dari penduduk Makkah yang 

menyatakan memeluk Islam tetapi tidak mau ikut berhijrah. Pada waktu perang 

 

61Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 3, h. 163. 

62M. Quraish Shihab, Tafsi>r al-Misba>h: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol 2, h. 

485-486. 

63Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 
Transliterasi Latin, h. 94. 
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Badar, mereka dipaksa oleh kaum kafir untuk memerangi kaum muslimin. Lalu 

mereka terbunuh dalam perang tersebut.64 

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang orang-orang yang diwafatkan 

dalam keadaan menganiaya diri sendiri. Adapun yang dimaksud menganiaya di sini 

ialah enggan untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah, sedangkan mereka itu 

mampu dan mengetahui jalan untuk berhijrah serta bukan dari kalangan yang 

dikecualikan untuk berhijrah. Mereka tidak melakukan hijrah dan keluar dari darul 

kufr (negeri yang kufur) karena tertahan oleh harta benda dan kepentingan mereka 

yang bersifat duniawi.65  

Wahbah Al-Zuh}aili> ketika mengomentari ayat tersebut menyebut mereka 

sebagai orang yang tidak serius dalam menjalankan dan membela agama Islam. 

Hal tersebut terbukti dengan ketidakmauan mereka berhijrah, meski sebenarnya 

mereka mampu melakukannya. Mereka adalah sekelompok kaum dari penduduk 

Mekkah yang telah memeluk agama Islam. Namun, mereka enggan ikut berhijrah 

ke Madinah padahal hijrah tersebut diwajibkan atas mereka.66 

Tapi yang jelas, seperti kata Ibn Kas\ir, ayat ini relevan bagi siapa saja yang 

mengaku memeluk Islam tapi memilih tinggal bersama kaum musyrikin dan 

karenanya tidak bisa menjalankan perintah agamanya padahal ia mampu untuk 

berhijrah. Dengan demikian orang seperti itu telah menzalimi dirinya sendiri dan 

dinilai telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang agama.67 

 

64Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Al-Du>r Al-Mans\ur, Juz 2 (Bairu>t: Da>r al-Fikr, 1993), h. 644. Lihat 

juga, Abu al-Fida>’ Isma>’i>l bin ‘Umar bin Kas \i>r al-Qurasyi> al-Bas}ri> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-Qur’a>n 
al-‘Az}i>m, Juz 2, h. 389. 

65Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usaini al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n, Jilid 2, h. 743. 

66Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 3, h. 227. 

67Abu al-Fida>’ Isma>’i>l bin ‘Umar bin Kas \i>r al-Qurasyi> al-Bas}ri> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-
Qur’a>n al-‘Az}i>m, Juz 2, h. 390. 
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Abu Ja’far al-T{abari menjelaskan dalam kitab tafsirnya, bahwa dalam ayat 

ini malaikat bertanya: “dalam keadaan apa kamu ini?” dan bagaimana keadaan 

kamu terhadap agama kamu?”. Lalu mereka menjawab: “adalah kami orang-orang 

yang tertindas di negeri Makkah”. Maksudnya ialah orang yang telah diambil 

ruhnya oleh malaikat, mereka berkata: “kami adalah orang-orang yang teraniaya 

di negeri ini, orang-orang musyrik telah menganiaya di negeri dan tanah air kami, 

dengan banyaknya kekuatan dan jumlah mereka. Lalu melarang kami untuk 

beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu merupakan alasan mereka, namun alasan 

ini tidak kuat karena dalam ayat itu pula disebutkan bahwa bumi Allah itu luas, Ia 

berkata: “seharusnya kamu keluar dari negeri dan tempat tinggalmu, serta 

meninggalkan orang yang telah melarangmu untuk beriman kepada Allah dan 

mengikuti Rasul-Nya, menuju tempat yang penduduknya dapat menghindarkanmu 

dari kekuasaan kaum musyrik, lalu kamu telah menegaskan menyembah-Nya dan 

mengikuti nabi-Nya. Lebih jauh, al-T{abari menjelaskan maksud dari kalimat  

 sebagai sebuah keterangan dengan kondisi yang masuk neraka فأَوُلئَِكَ مَأوَْاهُُْ جَََنَّذُ 

karena menganiaya diri mereka sendiri. Kemudian maksud pada kalimat 

selanjutnya وَسَاءَتْ مَصِيًرا bahwa neraka seburuk-buruknya tempat kembali, bagi 

mereka yang menjadikan neraka sebagai tempat kembali, tempat tinggal dan 

tempat berlindung.68 

Dalam kalimat  ًوَاسِعَة ِ  ,”bukankah bumi Allah itu luas“ أَلمَْ تكَُنْ أَرْضُ اللَّذ

sehingga kamu dapat berpindah-pindah ke mana pun di bumi itu? Wahbah Al-

Zuh}aili> menjelaskan, bahwa pertanyaan ini bisa ditafsirkan, kamu sebenarnya 

memiliki kemampuan dan kekuatan untuk meninggalkan Mekkah menuju negeri 

mana pun yang kamu suka, negeri yang tidak ada intimidasi untuk secara terang-

terangan menjalankan ajaran Islam. Menuju negeri yang jauh dari kehinaan, jauh 

 

68Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas\i>r bin Ga>lib al-A<mali> Abu> Ja’far al-T{abari, Ja>mi’ 
al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n, Jilid 9, h. 100-101. 



 

 

99 

dari penindasan serta jauh dari kejar-kejaran kaum kafir seperti dikejarnya Nabi 

saw., dahulu saat hendak menuju Madinah.69 Dalam konteks ini, ayat ini menjadi 

dalil untuk kewajiban hijrah bagi orang yang tidak mampu menjalankan ajaran 

Islam secara sepenuhnya di negeri yang didiaminya saat itu, juga bagi orang yang 

mengetahui bahwa jika pindah ke negeri lain, maka ia akan jauh lebih utuh bisa 

menjalankan seluruh rangkaian syari’at ajaran Islam.  

Demikianlah ayat ini turun, dengan menyebut orang-orang yang tidak 

berhijrah demi menjaga harta benda dan kepentingan mereka, atau karena takut 

risiko hijrah dan penderitaan di jalan, hingga datang ajal mereka, sebagai “orang-

orang yang menzalimi dirinya sendiri”, karena mereka itu telah mengharamkan 

dirinya untuk hidup di Darul Islam, dengan kehidupan yang lebih tinggi, bersih, 

mulia, dan bebas merdeka. Dan mereka telah menetapkan dirinya untuk hidup di 

negeri kafir dengan kehidupan yang hina, lemah, dan tertindas. Lalu mereka pun 

diancam dengan “neraka Jahannam, dan Jahannam adalah seburuk-buruk tempat 

kembali”.70 

Lebih jauh, Sayyid Qut}b menerangkan, bahwa sebetulnya bukanlah atas 

kelemahan yang mendorong mereka menerima kehinaan dan penindasan serta 

pemfitnahan dari iman itu, melainkan ada sesuatu yang lain, yaitu keinginan 

mereka terhadap harta benda, keuntungan, dan jiwanyalah yang menahan mereka 

di darul kufr itu, padahal di sebelah sana ada negeri Islam. Mereka bertahan di 

dalam kesempitan, padahal di sana ada bumi Allah yang amat luas, dan hijrah ke 

sana pun sangat memungkinkan, meskipun harus menanggung penderitaan dan 

pengorbanan.71 

 

69Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 3, h. 228. 

70Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usaini al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n, Jilid 2, h. 744. 

71Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usaini al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n, Jilid 2, h. 744-745. 
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Ayat ini memiliki dua riwayat terkait dengan maksud dan kandungannya, 

sebagaimana termaktub dalam kitab S{ah}i>h} al-Bukha>ri>  nomor 4596 dan 7085. 

دُ بْنُ عَبْدِ  ثنََا مُحَمذ هُ، قاَلََ: حَدذ ثنََا حَيْوَةُ، وَغيَْرُ ِ بْنُ يزَيِدَ المقُْرِئُ، حَدذ ثنَاَ عَبْدُ اللَّذ نِ حَدذ حَْْ الرذ

أَبوُ الَأسْوَدِ، قاَلَ: قُطِعَ علَََ أَهْلِ المدَِينَةِ بعَْثٌ، فاَكْتُتِبْتُ فِيهِ، فلَقَِيتُ عِكْرمَِةَ، مَوْلََ ابْنِ 

نِِ ابْنُ عَبذاسٍ: »أَنذ نََّسًا  ْييِ، ثُُذ قاَلَ: أَخْبَََ تهُُ، فنََْاَنِِ عَنْ ذَلَِِ أَشَدذ النْذ مِنَ عَبذاسٍ فأَخَْبََْ

ِ صَلَذ اُلله علَيَْ  ونَ سَوَادَ المشُِْْكِيَ، علَََ عَهْدِ رَسُولِ اللَّذ ُ هِ المسُْلِمِيَ كََنوُا مَعَ المشُِْْكِيَ يكَُثّ ِ

، فيََقْتُلُُُ  مَى بِهِ فيَُصِيبُ أَحَدَهُُْ هْمُ فيَُرْ ، يأَتِِْ السذ َ بُ فيَُقْتلَُ«  -وَسَلَّذ ُ  -أَوْ يضَُْْ : فأَنَْزَلَ اللَّذ

ينَ توََفذاهُُُ الملَََئكَِةُ ظَالِمِي أَنفُْسِهِمْ{ ]النساء:  ِ نذ الَّذ
ِ
[ الأ يةََ رَوَاهُ اللذيْثُ، عَنْ أَبِِ 97}ا

 72الَأسْوَدِ 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yazi>d Al Muqri, Telah 

menceritakan kepada kami Haiwah dan yang lainnya, keduanya berkata; 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdur Rahman Abu Al 

Aswad berkata; dia berkata; Penduduk Kufah dipaksa untuk mengirim 

pasukannya memerangi penduduk Syam dan aku disuruh untuk memimpin 

mereka. Lalu aku bertemu dengan Ikrimah -mantan budak dari- Ibnu Abbas 

maka aku mengabarkan hal itu kepadanya, namun ia sangat melarangku 

untuk melalukan hal itu. Ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Ibnu 

Abbas bahwa sejumlah kaum muslimin pernah bersama orang-orang 

Musyrikin hingga menambah jumlah mereka. Lalu anak panah datang dan 

dilepaskan hingga mengenai salah seorang dari mereka (orang-orang muslim 

yang berada di tengah-tengah kaum musyrikin) dan membunuhnya atau 

ditebas hingga terbunuh. Kemudian turunlah ayat: "Sesungguhnya orang-

orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri. (An 

Nisa: 97). diriwayatkan oleh Al Laits dari Abul Aswad. 

هُ قاَلَ: ثنَاَ حَيْوَةُ، وَغيَْرُ ِ بْنُ يزَيِدَ، حَدذ ثنَاَ عَبْدُ اللَّذ ثنَاَ أَبوُ الَأسْوَدِ، وَقاَلَ اللذيْثُ: عَنْ  حَدذ حَدذ

تهُُ  -أَبِِ الَأسْوَدِ، قاَلَ: قطُِعَ علَََ أَهْلِ المدَِينةَِ بعَْثٌ، فاَكْتُتِبْتُ فِيهِ، فلَقَِيتُ عِكْرمَِةَ،  فأَخَْبََْ

ْييِ ثُُذ  نِِ ابْنُ عَبذاسٍ: " أَنذ  -فنََْاَنِِ أَشَدذ النْذ  أُنََّسًا مِنَ المسُْلِمِيَ كََنوُا مَعَ قاَلَ: أَخْبَََ

هْمُ  ، فيََأتِِْ السذ َ ِ صَلَذ اُلله علَيَْهِ وَسَلَّذ ونَ سَوَادَ المشُِْْكِيَ علَََ رَسُولِ اللَّذ ُ المشُِْْكِيَ، يكَُثّ ِ

 

72Muh}ammad bin Isma>’i>l Abu> Abdulla>h al-Bukha>ri> al-Ju’fi>, Al-Ja>mi’ al-Musnad al-S{ah}i>h} 
al-Mukhtas}ar min Umu>r Rasu>l Alla>h S{alla Alla>h ‘Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayya>mihi: 
S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz 6 (Cet. I; t.t.: Da>r T{u>q al-Naja>h, 1422 H), h. 48. 
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، فأَنَْزَلَ ا ، أَوْ يضَْْبِهُُ فيََقْتُلُُُ مَى فيَُصِيبُ أَحَدَهُُْ فيََقْتُلُُُ ينَ توََفذاهُُُ الملَََئكَِةُ فيَُرْ ِ نذ الَّذ
ِ
ُ تعََالََ: }ا للَّذ

 73[97ظَالِمِي أَنفُْسِهِمْ{ ]النساء: 

 Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yazid, telah menceritakan 

kepada kami Haiwa dan lainnya mengatakan, telah menceritakan kepada 

kami Abu Aswad dan al-Lais\ mengatakan dari Abu Aswad: Ada sekelompok 

tentara dibentuk untuk menyerang penduduk Madinah (muslimin) dan 

namaku diikutsertakan dalam daftar. Selanjutnya aku bertemu Ikrimah dan 

kuutarakan nasibku, lantas dia melarangku secara serius kemudian 

mengatakan, Ibnu Abbas mengabariku bahwa beberapa orang muslimin ikut 

serta pasukan musyrik sekadar untuk menambah jumlah pasukan demi 

melawan Rasulullah saw, lantas sebagian mereka terkena anak panah 

sehingga meninggal, dan sebagian mereka terkena luka senjata sehingga 

tewas, maka Allah menurunkan ayat sebagai jawaban nasib mereka: 

“Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan Allah dalam keadaan 

menganiaya diri mereka sendiri”, dan seterusnya sampai akhir ayat QS al-

Nisa>’: 97. 

Dua riwayat dari Imam Bukhari ini menjelaskan kronologis umat muslim 

yang ikut menambah jumlah orang-orang musyrik demi melawan Rasulullah saw, 

ketika dalam peperangan umat muslim yang berada dipihak orang-orang musyrik 

terkena anak panah dan tebasan pedang hingga meninggal, maka Allah berfirman 

dalam QS al-Nisa>’/4: 97 sebagai bentuk nasib mereka. 

Dari ayat ini dapat diambil pengertian bahwa sikap pasrah dan tidak adanya 

perlawanan terhadap berbagai bentuk dehumanisasi dan penindasan, baik karena 

faktor politik, sosial, ataupun ekonomi, disebut oleh al-Qur’an sebagai suatu 

penganiayaan terhadap diri sendiri, dan di antara bentuk kepasrahan itu adalah 

keengganan untuk berhijrah dari tempat di mana penindasan terjadi dan mencari 

tempat lain yang bebas dari intimidasi dan penindasan.74 

 

73Muh}ammad bin Isma>’i>l Abu> Abdulla>h al-Bukha>ri> al-Ju’fi>, Al-Ja>mi’ al-Musnad al-S{ah}i>h} 
al-Mukhtas}ar min Umu>r Rasu>l Alla>h S{alla Alla>h ‘Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayya>mihi: 
S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz 9, h. 52. 

74Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh’afin 
dengan Pendekatan Keindonesiaan, h. 19. 
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 Dari ayat ini juga dapat diambil kesimpulan bahwa kelompok mustad}’afi>n  

tidak selalu berasal dari kalangan orang-orang yang lemah. Bisa jadi juga mereka 

sesungguhnya orang-orang yang memiliki potensi, kemampuan serta bakat yang 

tinggi yang jika semua itu dimanfaatkan maka mereka bisa menjadi orang-orang 

besar dan berdaya. Akan tetapi mereka menyia-nyiakan potensi, kemampuan dan 

bakat itu. Mereka malas dan lebih memilih hidup akrab dengan kehinaan dan hal-

hal yang tidak berguna. Kemudian mereka orang-orang kuat (para penindas) 

memanfaatkan kemalasan dan pola hidup buruk mereka itu untuk menindas 

mereka. Orang-orang semacam ini disebut al-Qur’an sebagai orang-orang yang 

menzalimi dan menganiaya diri sendiri. 

3) QS al-Nisa>’/4: 98 

لَذ 
ِ
تَطِيعُونَ حِيلًََ وَلََ يََْتَدُونَ سَبِيلًَ ا انِ لََ يسَ ْ جَِالِ وَالن ِسَاءِ وَالوِْلَْْ تضَْعَفِيَ مِنَ الر   المُْس ْ

Terjemahnya: 

Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak 

yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan (untuk berhijrah).75 

 Term mustad}’afi>n  dalam ayat ini disampaikan setelah kata pengecualian 

لَذ )
ِ
 .Ayat ini berhubungan erat dengan ayat sebelumnya yakni ayat 97 .( ا

 Term mustad}’afi>n  yang terdapat pada ayat ini merupakan suatu predikat 

yang disandang oleh kaum muslimin tertentu yang memang tertindas dan tidak 

mempunyai daya upaya. Mereka adalah kelompok yang dimaafkan Allah ketika 

tidak ikut berhijrah, itu karena mereka benar-benar tidak mampu keluar dari 

cengkraman kaum musyrikin, dan seandainya pun mampu, mereka tidak tahu jalan 

hijrah. Sehingga kemudian Allah memberi pengecualian bagi mereka yang 

tertindas dan teraniaya oleh kaum musyrik, yang memang tidak mampu untuk 

melaksanakan hijrah. Entah karena kemiskinan, (tidak cukup bekal), entah karena 

 

75Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 
Transliterasi Latin, h. 94. 
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kelemahan fisik (tidak mampu berjalan), entah karena umur (terlalu renta), juga 

kaum perempuan seperti Ummu Fadhal (ibunda Ibnu Abbas), dan juga remaja yang 

baru hendak menginjak usia dewasa (hampir baligh) seperti Ibnu Abbas.76  

Untuk mereka digantungkan harapan untuk mendapatkan pengampunan, 

juga pemaafan dan rahmat Allah., disebabkan mereka memiliki uzur yang jelas dan 

tidak mampu untuk pergi berhijrah.77 Karena Allah memberikan uzur untuk tidak 

berhijrah, sehingga mereka benar-benar tidak kuasa untuk melepaskan diri dari 

jeratan orang-orang musyrik. Seandainya melepaskan diri, mereka tetap tidak 

mengetahui jalan untuk berhijrah.78 

Hal ini dipertegas oleh al-T{abari dalam kitab tafsirnya, bahwa ayat ini 

merupakan pengecualian bagi mereka yang tidak mampu untuk berhijrah dari 

Makkah ke Madinah, lantaran kondisi mereka yang tidak memungkinkan untuk 

berhijrah serta ketidakmampuan mereka untuk melaksanakan hijrah tersebut, baik 

dari segi pembekalan dan pengetahuan navigasi atau jalan menuju Madinah. 

Mereka inilah yang tergolong secara betul sebagai kaum mustad}’afi>n. Sehingga, 

Allah kemudian memberi pengecualian bagi mereka yang terpinggirkan dan 

tertindas oleh kaum musyrik, yaitu baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak. 

Mereka ini tidak dapat berhijrah karena lemah, kesulitan, tak berdaya, buruknya 

penglihatan dan pengetahuan untuk keluar dari tanah mereka (negeri musyrik) 

menuju negeri Islam yang penuh kedamaian. Nasab kalimat  َتَضْعَفِي  menjadi الْمُس ْ

istisna (pengecualian), untuk huruf h}a dan mim pada ayat  ُفأَوُلئَِكَ مَأوَْاهُُْ جَََنَّذ yang 

 

76Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 3, h. 228-229. Lihat 

juga, Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad bin ‘Umar bin al-H{asan bin al-H{usain al-Taimi> Fakhr al-Di>n al-

Ra>zi>, Mafa>ti>h al-Gayb: Al-Tafsi>r al-Kabi>r, Jilid 11 (Cet. III; Bairu>t: Da>r Ih}ya>’ al-T|ura>s\ al-‘Arabi>, 

1420 H), h. 197. 

77Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usaini al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n, Jilid 2, h. 745. 

78Abu al-Fida>’ Isma>’i>l bin ‘Umar bin Kas \i>r al-Qurasyi> al-Bas}ri> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-
Qur’a>n al-‘Az}i>m, Juz 2, h. 393. 
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terdapat pada ayat sebelumnya, yakni ayat 97.79 Sehingga, orang yang tidak 

mampu berdaya upaya agar supaya bisa berhijrah, ia tidak berdosa, karena itu ia 

akan dimaafkan. Seseorang dibolehkan meninggalkan hijrah disaat ia benar-benar 

tidak mempunyai bekal dan kendaraan untuk berhijrah, jadi makna ayat “mereka 

orang yang tidak mampu berhijrah” tidak akan dimintai keterangan lebih lanjut 

tentang perkara ini ketika dihisab, oleh karena itu Allah swt., berfirman pada ayat 

selanjutnya “Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”.80 

Mereka ini betul-betul tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk 

melakukan perjalanan hijrah. Baik karena sakit atau cacat, karena bekal yang tidak 

ada, maupun karena memang tidak mengetahui jalan mana yang harus ditempuh 

jika hendak berhijrah. Mereka diharapkan mendapat ampunan dari Allah swt. 

Mereka diharapkan tidak disiksa di neraka, meskipun mereka tidak berhijrah dan 

tetap tinggal di negeri kemusyrikan. Allah menyemangati orang-orang yang 

tertindas yang tidak mampu ikut berhijrah dengan iming-iming yang indah. Bahwa 

sesungguhnya, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, yakni dengan niat yang 

tulus mencari ridha Allah dan dengan kesungguhan melakukan ajaran agama 

dengan semestinya, pasti dapat menemukan tempat-tempat lain untuk menetap. 

Tidak harus Makkah atau pun Madinah, di mana saja mereka mau, yang pasti 

terhindar dari intimidasi dan eksploitasi kaum kafir. Bahkan, di tempat-tempat itu 

mereka akan mendapatkan banyak sumber rezeki dan kebaikan lainnya yang begitu 

melimpah, sehingga mereka tidak hanya sekadar jauh dari gangguang orang-orang 

yang menindas mereka.81 

 

79Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas\i>r bin Ga>lib al-A<mali> Abu> Ja’far al-T{abari, Ja>mi’ 
al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n, Jilid 9, h. 101. 

80Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazraji> 

Syams al-Di>n al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi’ li> Ah}ka>m Al-Qur’a>n: Tafsi>r al-Qurt}ubi>, Jilid 5, h. 346. 

81Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 3, h. 229. 
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Sayyid Qut}b menjelaskan, bahwa hukum ini berlaku hingga akhir zaman, 

melampaui kondisi khusus yang dihadapi nash ini dalam masa dan di lingkungan 

tertentu. Sebab ia berlaku sebagai hukum yang bersifat umum, meliputi setiap 

muslim yang difitnah dalam beragamanya di bumi mana pun, yang tertahan oleh 

harta benda dan kepentingan pribadinya, kerabatnya, teman-temannya, atau pun 

takut risiko kalau melakukan hijrah.82 

Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang ayat ini. Dari riwayat 

tersebut terdapat di dalam kitab S{ah}i>h} al-Bukha>ri>  yakni pada nomor 1357, 4587, 

dan 4597, sebagai berikut. 

عْتُ ابْنَ  ِ بْنُ أَبِِ يزَيِدَ، سََِ ثنَاَ سُفْيَانُ، قاَلَ: قاَلَ عُبَيْدُ اللَّذ ، حَدذ ِ ثنَاَ علَُِِّ بْنُ عَبْدِ اللَّذ  حَدذ

ي مِنَ  ُ عَنُْْمَا، يقَُولُ: »كُنْتُ أَنََّ وَأُم ِ ي عَبذاسٍ رَضَِِ اللَّذ انِ وَأُم ِ تضَْعَفِيَ أَنََّ مِنَ الوِلَْْ المسُ ْ

83مِنَ الن ِسَاءِ 
 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin ‘Abdullah telah menceritakan 

kepada kami Sufyan, berkata: ‘Ubaidullah bin Abu Yazid berkata: Aku 

mendengar Ibnu Abbas RA berkata: “Aku dan ibuku adalah termasuk orang-

orang lemah, aku dari golongan anak-anak dan ibuku dari golongan wanita”. 

عْتُ ابْنَ عَبذاسٍ، قاَلَ: ، قاَلَ: سََِ ِ ثنَاَ سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّذ دٍ، حَدذ ِ بْنُ مُحَمذ ثنَِِ عَبْدُ اللَّذ  حَدذ

ي مِنَ  جَِالِ وَالن ِسَاءِ«»كُنْتُ أَنََّ وَأُم ِ تضَْعَفِيَ مِنَ الر   84المسُ ْ

Artinya: 

Telah menceritakan kepadaku ‘Abdullah bin Muh}ammad, telah 

menceritakan kepada kami Sufyan dari ‘Ubaidillah dia berkata: aku 

mendengar Ibnu Abbas berkata: Aku bersama ibuku termasuk dalam ayat; 

“mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita”. (al-Nisa>’/4: 98). 

 

82Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usaini al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n, Jilid 2, h. 746. 

83Muh}ammad bin Isma>’i>l Abu> Abdulla>h al-Bukha>ri> al-Ju’fi>, Al-Ja>mi’ al-Musnad al-S{ah}i>h} 
al-Mukhtas}ar min Umu>r Rasu>l Alla>h S{alla Alla>h ‘Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayya>mihi: 
S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz 2, h. 94. 

84Muh}ammad bin Isma>’i>l Abu> Abdulla>h al-Bukha>ri> al-Ju’fi>, Al-Ja>mi’ al-Musnad al-S{ah}i>h} 
al-Mukhtas}ar min Umu>r Rasu>l Alla>h S{alla Alla>h ‘Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayya>mihi: 
S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz 6, h. 46. 
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ُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِِ مُليَْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبذاسٍ رَضَِِ  ثنَاَ حَْذادٌ، عَنْ أَي ثنَاَ أَبوُ النُّعْمَانِ، حَدذ حَدذ

تضَْعَفِيَ{ ]النساء:  لَذ المسُ ْ
ِ
ُ عَنُْْمَا: }ا «89اللَّذ ُ نْ عذََرَ اللَّذ ي مِمذ  85[ قاَلَ: »كََنتَْ أُم ِ

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu’man, telah menceritakan 

kepada kami Hammad dari Ayyub dari Ibnu Abu Mulaikah dari Ibnu ‘Abbas 

ra, dia berkata mengenai firman Allah: ‘kecuali mereka yang tertindas baik 

laki-laki atau perempuan’. (al-Nisa>’/4: 98). Ibnu ‘Abbas berkata: Ibuku 

termasuk yang mendapatkan udzur dari Allah. 

 Riwayat-riwayat tersebut di atas, menjelaskan bahwa golongan orang yang 

mendapat pengecualian tidak berhijrah dari Makkah ke Madinah salah satunya 

ialah Ibnu ‘Abbas dan ibunya, Ibnu ‘Abbas dari golongan anak-anak dan ibunya 

dari golongan perempuan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, bahwa kelompok mustad}’afi>n 

yang disebut dalam QS al-Nisa>/4: 75 dan 98 adalah kelompok mustad}’afi>n dari 

kalangan yang benar-benar lemah. Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu 

dan serba terbatas yang tidak memiliki kekuatan apa pun untuk melawan para 

penindas yang menindas mereka. Sehingga Allah memerintahkan untuk berjuang 

membela dan membebaskan mereka, di samping berjuang (jihad) di jalan-Nya. 

4) QS al-Nisa>’/4: 127 

ُ يفُْتِيكُُْ فِيِهنذ وَمَا يتُْلََ علَيَْكُُْ فِِ الْكِتاَبِ فِِ يتََامَى الن ِ  تَفْتُونكََ فِِ الن ِسَاءِ قلُِ اللَّذ سَاءِ وَيسَ ْ

تِِ لََ  انِ وَأَنْ اللَذ تَضْعَفِيَ مِنَ الوِْلَْْ تؤُْتوُنََُنذ مَا كُتِبَ لهَُنذ وَترَْغبَُونَ أَنْ تنَْكِحُوهُنذ وَالمُْس ْ

َ كََنَ بِهِ علَِيماً نذ اللَّذ
ِ
 تقَُومُوا لِليَْتَامَى بِِلقِْسْطِ وَمَا تفَْعَلوُا مِنْ خَيْرٍ فاَ

Terjemahnya: 

Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, 

“Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan 

kepadamu dalam al-Qur’an (juga menfatwakan) tentang para perempuan 

yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (mas kawin) yang ditetapkan untuk 

mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka, dan tentang anak-anak yang 

 

85Muh}ammad bin Isma>’i>l Abu> Abdulla>h al-Bukha>ri> al-Ju’fi>, Al-Ja>mi’ al-Musnad al-S{ah}i>h} 
al-Mukhtas}ar min Umu>r Rasu>l Alla>h S{alla Alla>h ‘Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayya>mihi: 
S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz 6, h. 48. 
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masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) agar mengurus anak-

anak yatim secara adil. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”86 

 Mereka telah meminta fatwa kepadamu wahai Muh}ammad menyangkut 

perkara kaum perempuan. Katakan wahai Muh}ammad, Allah swt., memberikan 

fatwa kepada kalian menyangkut urusan kaum perempuan dan menjelaskan pada 

kalian apa yang masih janggal dan belum jelas bagi kalian dari urusan-urusan kaum 

perempuan. Begitu juga, Allah swt., menerangkan kepada kalian hukum-hukum 

lain dalam apa yang dibacakan kepada kalian dalam al-Qur’an, semisal hukum-

hukum memperlakukan anak-anak yatim perempuan menyangkut warisan dan 

memberikan kepada anak-anak yatim terkait dengan harta mereka.87 

Fatwa ini menggambarkan realitas kehidupan masyarakat muslim yang 

masih tercemari oleh sisa-sisa sistem kejahiliahan yang di mana mereka hendak 

diperbaiki oleh ‘manhaj Rabbani’ darinya, sebagaimana ia mengandung tentang 

pengarahan yang mereka minta, untuk mengangkat derajat kehidupan masyarakat 

muslim dan membersihkannya dari sisa-sisa sistem kejahiliahan itu.88 

Secara umum, ayat ini menjelaskan perihal harta warisan yang dimiliki 

oleh seorang anak perempuan. Ayat ini lebih menegaskan terhadap pengelola harta 

warisan anak perempuan yang ditinggalkan oleh orang-tuanya. Terdapat riwayat 

yang menjelaskan terkait penjelasan ayat ini, yakni dalam kitab S{ah}i>h} al-Bukhari> 

nomor 5131, sebagai berikut. 

 ُ ثنََا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عاَئشَِةَ رَضَِِ اللَّذ نََّ أَبوُ مُعَاوِيةََ، حَدذ ثنَاَ ابْنُ سَلََمٍ، أَخْبَََ حَدذ

{ ]النساء:  ُ يفُْتِيكُُْ فِيِهنذ تَفْتُونكََ فِِ الن ِسَاءِ قلُِ اللَّذ : }وَيسَ ْ لََ أ خِرِ 127عَنْْاَ، فِِ قوَْلَِِ
ِ
[ ا

 

86Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 
Transliterasi Latin, h. 98. 

87Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 3, h. 290. 

88Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usaini al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n, Jilid 2, h. 765. 
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غبَُ ]ص:  الأ يةَِ، قاَلتَْ: ، فيََرْ جُلِ، قدَْ شََِكَتْهُ فِِ مَالَِِ [ 17»هَِِ اليَتِيمةَُ تكَُونُ فِِ حَجْرِ الرذ

، فيََحْبِسُهَا، فنََْاَهُُُ  هُ، فيََدْخُلَ علَيَْهِ فِِ مَالَِِ ا غيَْرَ جَََ ِ جَََا، وَيكَْرَهُ أَنْ يُزَو  وذ ُ عَنْ عَنْْاَ أَنْ يتََََ  اللَّذ

»  89ذَلَِِ

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Salam, telah mengabarkan kepada 

kami Abu Mu’awiyah, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari 

bapaknya, dari ‘Aisyah ra, yakni terkait firman-Nya: “Dan mereka meminta 

fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa 

kepadamu tentang mereka”, hingga akhir ayat. ‘Aisyah berkata, maksudnya 

adalah seorang anak perempuan yatim yang berada pada asuhan seorang laki-

laki, dan seorang anak perempuan yatim juga telah berserikat pada hartanya. 

Lalu laki-laki itu tidak ingin menikahinya dan ia tidak suka bila anak 

perempuan yatim itu dinikahi oleh orang lain karena dikhawatirkan 

mencampuri hartanya. Maka Allah melarang mereka untuk melakukan hal 

itu. 

Riwayat tersebut di atas, menjelaskan tentang seorang nasib anak yatim 

perempuan dalam asuhan seorang laki-laki dan ia memiliki harta warisan. Ketika 

anak perempuan itu tumbuh dewasa, laki-laki itu melarang untuk dinikahi oleh 

laki-laki lain dan enggan untuk menikahkan dengan laki-laki lain, karena laki-laki 

itu takut kehilangan akan harta warisan anak perempuan itu. Dan Allah melarang 

perlakukan seperti itu. 

Fenomena nash-nash ini dan nash-nash al-Qur’an lainnya, menunjukkan 

perlakuan khusus masyarakat jahiliah terhadap anak-anak wanita yatim. Anak 

wanita yatim pada zaman jahiliah biasa menerima perlakukan yang rakus dan tipu 

daya dari walinya, yaitu tamak terhadap hartanya, dan juga penuh tipu daya 

terhadap maharnya. Juga menipunya jika ia tidak berhasrat mengawininya karena 

wajahnya jelek, dan dihalang-halanginya si yatim itu untuk kawin dengan lelaki 

lain agar supaya suaminya tidak mencampuri harta si anak yatim itu yang ada di 

dalam lingkaran kekuasaannya. Demikian pula keadaan anak-anak kecil dan para 

 

89Muh}ammad bin Isma>’i>l Abu> Abdulla>h al-Bukha>ri> al-Ju’fi>, Al-Ja>mi’ al-Musnad al-S{ah}i>h} 
al-Mukhtas}ar min Umu>r Rasu>l Alla>h S{alla Alla>h ‘Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayya>mihi: 
S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz 7, h. 16. 
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kaum wanita. Mereka dilarang untuk mendapatkan warisan, karena mereka tidak 

memiliki kekuatan untuk mempertahankan warisannya, ataukah karena mereka 

belum mampu atau tidak pernah ikut berperang. Tradisi-tradisi yang buruk dan 

bodoh inilah yang hendak dibuang oleh Islam. Sabagai gantinya, diciptakan suatu 

tradisi-tradisi yang lebih manusiawi dan bermutu tinggi.90 Sehingga, beralih pada 

prinsip dasar hak kemanusiaan, dan diberikannya hak kepada anak-anak kecil, 

anak-anak yatim, dan kaum perempuan adalah karena identitas mereka sebagai 

manusia, bukan sebagai pelaku perang. Intinya adalah, sebagaimana pandangan 

Wahbah al-Zuh}aili>, bahwa Allah swt., mengingatkan kepada hak dua orang yang 

lemah, yaitu perempuan dan anak-anak kecil yatim agar kalian mau mengurusi, 

merawat dan mengasuh mereka dengan adil serta memerhatikan urusan-urusan 

mereka dengan perhatian yang lebih khusus.91  

Senada dengan itu, Abu Ja’far al-T{abari juga menjelaskan, bahwa di ayat 

ini mereka meminta fatwa kepadamu tentang kaum wanita, maka katakanlah, 

Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka dan apa yang telah dibacakan 

kepadamu dalam al-Qur’an, tentang anak-anak yang masih dipandang lemah, dan 

tentang perintah Allah agar kamu mengurus anak-anak yatim secara adil.92 Ini 

merupakan pesan al-Qur’an secara global yang ditujukan kepada umat manusia 

supaya mereka memerhatikan anak-anak yatim, memenuhi hak-hak mereka, dan 

tidak membiarkan siapa pun menzalimi mereka atau merampas dan mereduksi hak-

hak atas mereka.93 

 

90Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usaini al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n, Jilid 2, h. 766. 

91Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 3, h. 290. 

92Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas\i>r bin Ga>lib al-A<mali> Abu> Ja’far al-T{abari, Ja>mi’ 
al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n, Jilid 9, h. 253. 

93Abu> al-Qa>sim Muh}ammad bin ‘Amru> bin Ah}mad Al-Zamakhsyari> Ja>r Alla>h, Al-
Kasysya>f ‘an H{aqa>iq G{awa>mid} al-Tanzi>l wa ‘Uyu>n al-Aqa>wi>l fi> Wuju>h al-Ta’wi>l, Jilid 1, h. 570. 
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Dalam konteks ayat ini, term   َتَضْعَفِي  يتََامَى الن ِسَاءِ  disertakan dengan  المُْس ْ

(para wanita yatim) di mana ayat ini memerintahkan supaya hak-hak mereka 

diberikan. Setelah term  َتَضْعَفِي تَضْعَفِيَ   ini ada keterangan tentang siapa المُْس ْ   المُْس ْ

yang dimaksud oleh ayat ini, yaitu   ِان  Hal ini .(dari kalangan anak-anak) مِنَ الوِْلَْْ

menujukkan bahwa yang harus dipenuhi hak-haknya, selain para wanita yatim juga 

kelompok mustad}’afi>n dari kalangan anak-anak. Ini menunjukkan bahwa anak-

anak juga kerap menjadi sasaran penindasan, dan dalam bentuk apa pun penindasan 

yang terjadi atas mereka, al-Qur’an memerintahkan untuk membela, melindungi, 

serta membebaskan kehidupan mereka.94 

 Mereka yang disebut dalam ayat ini, yakni kaum wanita, anak-anak yatim 

dan anak-anak lemah pada umumnya, semuanya adalah kaum mustad}’afi>n di 

bawah budaya jahiliyah dan sistem sosial yang tidak adil, kemudian al-Qur’an 

(Islam) —di antaranya lewat ayat ini— datang untuk membebaskan mereka. 

5) QS al-Anfa>l/8: 26 

فَكُُُ النذاسُ  تَضْعَفُونَ فِِ الْأَرْضِ تَََافوُنَ أَنْ يتََخَطذ ذْ أَنتُُْْ قلَِيلٌ مُس ْ
ِ
ذدَكُُْ وَاذْكُرُوا ا فأَ وَاكُُْ وَأَي

بَاتِ لعََلذكُُْ تشَْكُرُونَ  ي ِ  بِنصَِْْهِ وَرَزَقكَُُْ مِنَ الطذ

Terjemahnya: 

Dan ingatlah ketika kamu (para muhajirin) masih (berjumlah) sedikit, lagi 

tertindas di bumi (Mekkah), dan kamu takut orang-orang (Mekkah) akan 

menculik kamu, maka Dia memberi kamu tempat menetap (Madinah) dan 

dijadikan-Nya kamu kuat dengan pertolongan-Nya dan diberi-Nya kamu 

rezeki yang baik agar kamu bersyukur.95 

 Salah satu bentuk bencana yang menimpah semua pihak, baik itu yang 

terlibat langsung dalam dosa atau tidak, adalah terjadinya instabilitas di dalam 

suatu masyarakat, berupa kegelisahan dan ketiadaan rasa aman, serta penindasan 

 

94Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh’afin 
dengan Pendekatan Keindonesiaan, h. 24-25. 

95Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 
Transliterasi Latin, h. 180. 
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terhada Hak Asasi Manusia (HAM). Ketika itu hukum telah diabaikan, sehingga 

semua orang merasa khawatir. Ini pernah dialami oleh masyarakat Mekkah saat 

kaum musyrikin masih menguasai kota itu. Nah, ayat ini mengingatkan mereka 

khususnya kaum muslimin yang bertempat tinggal di Mekkah dan yang langsung 

merasakan hal tersebut.96 

Jarir Al-T{abari meriwayatkan dari Qatadah bin Di’amah al-Sadusi terkait 

firman Allah  َتَضْعَفُون ذْ أَنتُُْْ قلَِيلٌ مُس ْ
ِ
 ia berkomentar, bahwa suku Arab ini وَاذْكُرُوا ا

dulunya adalah orang yang paling hina, kehidupannya paling sengsara, perutnya 

paling lapar, tubuhnya paling telanjang, paling sesat, selalu dipermainkan oleh 

Persia dan Romawi. Demi Allah, tidak ada di negeri mereka yang sama sekali bisa 

dibanggakan. Orang yang hidup dari mereka hidup dengan sengsara, yang mati 

diantara mereka masuk ke dalam neraka, dan mereka selalu dimakan tapi tidak 

pernah makan. Demi Allah, kita tidak pernah mengetahui satu suku pun di 

permukaan bumi yang lebih buruk dan rendah dari mereka. Dan sampai kemudian 

Allah menurunkan Islam. Setelah itu Allah menundukkan banyak daerah untuk 

mereka, melapangkan rezeki mereka dan menjadikan mereka penguasa dan raja 

terhadap manusia. Dengan Islam-lah, Allah memberikan apa yang dapat kalian 

saksikan saat itu.97 

Ayat ini sedang mengingatkan orang-orang Muhajirin akan penderitaan 

dan ketertindasan mereka sewaktu tinggal di Mekkah, yang menindas mereka di 

Mekkah adalah orang-orang kafir, yang diingatkan oleh Allah melalui ayat ini 

bukan hanya ketertindasan mereka, tapi juga pertolongan dan limpahan nikmat-

 

96M. Quraish Shihab, Tafsi>r al-Misba>h: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol 5, h. 

420. 

97Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas\i>r bin Ga>lib al-A<mali> Abu> Ja’far al-T{abari, Ja>mi’ 
al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n, Jilid 13, h. 478. 
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Nya yang kemudian datang menyelamatkan dan memuliakan mereka.98 Jumlah 

mereka kala itu sedikit, lalu Allah banyakkan mereka ketika mereka lemah dan 

takut, lalu Allah kuatkan dan tolong mereka dan ketika mereka miskin Allah beri 

mereka rezeki dari segala yang baik. Inilah kondisi orang-orang beriman sebelum 

hijrah dari Mekkah ke Madinah. Setelah Allah swt., telah memerintahkan mereka 

untuk menaati-Nya dan Rasul-Nya, kemudian Allah perintahkan mereka untuk 

menghindari kemaksiatan, Allah lalu kemudiaan menegaskan perintah-perintah 

tersebut melalui ayat ini.99 

Sayyid Qut}b dalam kitab tafsirnya menjelaskan, ingatlah ini agar kalian 

yakin bahwa Rasulullah menyeru kalian kepada sesuatu yang memberi kehidupan 

kepada kalian, menjadikan hidup kalian jauh lebih bermakna. Ingatlah ini agar 

kalian tidak berhenti dari memerangi kezaliman dalam bentuk apap pun. Ingatlah 

hari-hari ketika kalian lemah dan dibayangi rasa ketakutan, sebelum Allah swt., 

mengarahkan kalian untuk berperang melawan kaum musyrikin, dan sebelum 

Rasulullah menyeru kalian untuk berperang melawan golongan yang memiliki 

kekuatan yang perkasa sedang kalian tidak suka melakukannya. Perhatikanlah, 

bagaimana jadinya ketika kalian melaksanakan seruan yang memberi kehidupan 

ini, yang karenanya keadaan kalian berbalik, menjadi orang-orang yang perkasa, 

mendapat pertolongan, mendapat pahala, dan mendapat rezeki. Allah memberi 

rezeki kepada kalian dengan rezeki yang baik-baik, dan sudah sepatutnya kalian 

untuk mensyukurinya, kemudian dengan bersyukur ini maka kalian mendapatkan 

pahala lagi dari-Nya.100 

 

98Abu al-Fida>’ Isma>’i>l bin ‘Umar bin Kas \i>r al-Qurasyi> al-Bas}ri> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-
Qur’a>n al-‘Az}i>m, Juz 4, h. 40. 

99Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 5, h. 273. 

100Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usaini al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n, Jilid 3, h. 1496. 
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Diantara pertolongan dan kenikmatan itu, memberikan tempat berlindung 

di Madinah untuk membentengi dan memberikan kekuatan dalam Perang Badar 

serta peperangan-peperangan lainnya. Juga sejumlah rezeki yang baik dan penuh 

berkah, agar mereka mensyukuri nikmat-nikmat yang besar ini. Adapun tujuan dari 

semua itu adalah untuk mengingatkan nikmat-nikmat Allah swt., agar bisa 

menjadi motivasi hidup untuk senantiasa menaati Allah dan mensyukuri segala 

pemberian-Nya.101 

Kalimat  ِتَضْعَفُونَ فِِ الْأَرْض  tertindas di bumi’ dipahami oleh banyak‘ مُس ْ

ulama dalam arti tertindas di kota Makkah oleh kaum musyrikin, dan ketika itu 

mereka memahami ayat ini sebagai ditujukan kepada kaum muslimin yang hijrah 

ke Madinah. Ada juga yang memahaminya tertindas di Jazirah Arabia di dalam 

ketakutan oleh kekuasaan Persia dan Romawi, dan bila demikian, ayat ini tidak 

saja ditujukan kepada kaum muslimin, akan tetapi kepada seluruh masyarakat 

Jazirah Arabia. Demikian pendapat penafsir Abu> as-Su’u>d, sebagaimana dikutip 

dalam tafsir Al-Mishbah.102 

 Dalam ayat ini term mustad}’afi>n didahului kata  ٌقلَِيل. Kata  ٌقلَِيل yang 

mendahului  َتَضْعَفُون  memberi pengertian bahwa penindasan atas kelompok ini مُس ْ

diantaranya dikarenakan sedikitnya jumlah mereka, sebagaimana seperti yang 

dijelaskan pada QS al-A’ra>f/7: 137, pada QS al-Anfa>l/8: 26 ini menyebut balasan 

bagi kaum mustad}’afi>n, yaitu diberi tempat tinggal/menetap (Madinah), serta 

pertolongan dan rezeki yang baik.103 

 

101Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 5, h. 274. 

102M. Quraish Shihab, Tafsi>r al-Misba>h: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol 5, h. 

420. 

103Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh’afin 
dengan Pendekatan Keindonesiaan, h. 18. 
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Mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah dilimpahkan-Nya pada orang-

orang beriman dan segera mensyukurinya serta mengambil pelajaran dari setiap 

nikmar tersebut. Allah swt., akan memberikan kebahagiaan di dunia, kekuasaan, 

kekuatan, rasa aman, dari segala bentuk ketakutan, dan kemenangan atas musuh 

bagi orang yang melaksanakan segala perintah-Nya. Dia juga akan memberikan 

kemenangan, keselamatan dan keridhaan-Nya di akhirat kelak untuk mereka. 

Namun, jika mereka mengingkari perintah-perintah Allah dan tidak mensyukuri 

nikmat-nikmat-Nya, sebagaimana kondisi umat Islam saat ini, maka mereka akan 

menjadi hina dan lemah.104 Dan bahwa janji Allah pasti nyata mengungguli semua 

realitas. Janji yang pasti direalisasikan bagi setiap golongan yang istiqamah di 

jalan-Nya serta bersabar mengemban tugas-tugasnya.105 

B. Term-term yang Berhubungan dengan Term Mustad}’afi>n 

Term-term yang berhubungan dimaksud di sini adalah term lain dalam al-

Qur’an yang juga menunjuk pada makna mustad}’afi>n, tetapi secara bentukan kata 

bukan terbentuk dari kata  َضَعُف. Dalam hemat penulis, setidaknya ada beberapa 

term dalam al-Qur’an yang memiliki relevansi terkait makna mustad}’afi>n (kaum 

marginal) dalam al-Qur’an, term tersebut antara lain, ائلِ ,اليَْتِيْم  ,مِسْكِيْ  ,فقَِير  .رَقبَةَ  ,السذ

Adapun penjelasan terkait term-term tersebut, sebagai berikut. 

1. Fakir 

Fakir atau dalam bahasa arab disebut فقَِير berasal dari kata فقَر. Menurut al-

As}fah}a>ni>, kata ini mempunyai empat makna, antara lain: Pertama, adanya 

kebutuhan primer. Makna ini mencakup seluruh manusia selama mereka di dunia, 

bahkan berlaku untuk semua makhluk. Kedua, tidak adanya penghasilan. Ketiga, 

kefakiran jiwa, dan keempat, menggantungkan diri kepada Allah. Pada asalnya, 

 

104Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 5, h. 274. 

105Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usaini al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n, Jilid 3, h. 1497. 
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kata ini berarti ‘yang patah tulang punggungnya’.106 Ini juga memberi arti bahwa 

beban yang dipikulnya sedemikian berat, sehingga mampu ‘mematahkan’ tulang 

punggungnya.107 

Kata فقر dengan segala derivasinya dalam al-Qur’an terulang sebanyak 14 

kali. Diantara derivasi kata فقر yang terdapat dalam al-Qur’an sebagai berikut. 

a.  َالفَْقْر bermakna (kefakiran atau kemiskinan). Kata ini terdapat dalam QS 

al-Baqarah/2: 268. 

b.  ٌفقَِيًرا  ,فقَِيْر, dan   َالفَْقِيْر. Kata فقير terdapat dalam QS A<li ‘Imra>n/3: 181 dan 

QS al-Qas}as}/28: 24, adapun kata فقيرا terdapat dalam QS al-Nisa>’/4: 6 

dan 13, sedang kata الفقير terdapat dalam QS al-H{ajj/22: 28. 

c.  َفقَُرَاء  dan   ُالفُْقَرَاء. Kata فقراء  terdapat dalam QS al-Nu>r/24: 32, sedang kata 

-terdapat dalam QS Fa>t}ir/35: 15, QS Muh}ammad/47: 38, QS al الفقراء

Baqarah/2: 271, 273, QS al-Taubah/9: 60, dan QS al-H{asyr/59: 8. 

d.  ٌفاَقِرَة. Kata ini terdapat dalam QS al-Qiya>mah/75: 25.108 

Dari keseluruhan ayat-ayat di atas, ayat yang menyebut orang fakir atau 

orang-orang fakir yang harus dibebaskan kefakirannya adalah QS al-Baqarah/2: 

271, 273, QS al-H{asyr/59: 8, QS al-H{ajj/22: 28, dan QS al-Taubah/9: 60. Adapun 

term fakir dalam ayat-ayat tersebut, disebut dalam bentuk jamak, yakni (  ِالفُْقَرَاء ) 

kecuali dalam QS al-H{ajj/22: 28 disebut dalam bentuk tunggal (  َالفَْقِير ), dimana 

kata tersebut merupakan sifat dari kata  َِالْبَائس yakni orang yang sengsara.109 

 

106Al-Ra>g}ib al-As}fah}a>ni>, Mufrada>t Alfa>z} al-Qur’a>n (Cet. IV; Bairu>t: al-Da>r al-Sya>miyyah, 

2009 M/1430 H), h. 675.  

107M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat 
(Cet. I; Bandung: Mizan, 2014), h. 449. 

108Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi>, Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n (Mis}r: Da>r 

al-Kutub, 1987), h. 666. 

109Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh’afin 
dengan Pendekatan Keindonesiaan, h. 104-105. 
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Tentu saja, term-term fakir baik yang disampaikan dalam bentuk jamak 

maupun dalam bentuk tunggal, semuanya berkedudukan sebagai pihak yang 

menerima, yaitu antara lain; sebagai penerima sedekah (QS al-Baqarah/2: 271), 

penerima infak (QS al-Baqarah/2: 273), penerima sebagian dari harta fay’ (QS al-

H{asyr/59: 8), penerima daging hewan kurban (QS al-H{ajj/22: 28), dan penerima 

sebagian dari harta zakat (QS al-Taubah/9: 60). 

Dari segi kandungan ayat, dalam QS al-Baqarah/2: 271 berisi penjelasan 

bagaimana sebaiknya sedekah diberikan dan kepada siapa sebaiknya sedekah itu 

diprioritaskan. Dalam ayat ini menjelaskan, melakukan sedekah secara sembunyi-

sembunyi lalu memberikannya kepada orang-orang fakir itu lebih baik dari 

melakukannya secara terang-terangan. 

Selanjutnya, kandungan ayat dalam QS al-Baqarah/2: 271, menunjukkan 

bahwa infak (sebagaimana ditekankan pada ayat sebelumnya yakni ayat 272) itu 

diberikan kepada orang-orang fakir. Orang-orang fakir yang disebut dalam ayat ini 

adalah sekelompok Muhajirin yang meninggalkan harta dan keluarga mereka di 

Mekkah. Mereka kemudian menetap di Madinah dan mewakafkan dirinya untuk 

berjihad di jalan Allah dan menjaga Rasulullah saw. Mereka mengingat diri dengan 

jihad sehingga tidak dapat berusaha di muka bumi. Namun demikian mereka tidak 

berani meminta apa pun kepada orang lain, sehingga orang yang tidak tahu 

keadaan mereka yang sesungguhnya mengira bahwa mereka adalah orang-orang 

yang berkecukupan. 

Meski dalam ayat ini berbicara tentang orang-orang fakir dari kalangan 

Muhajirin yang mengabdikan diri untuk berjihad dan melindungi Rasulullah saw, 

namun pesan yang disampaikannya berlaku secara umu. Mencakup siapa saja yang 

mengabdikan dirinya di jalan jihad dan memerlukan bantuan secara ekonimi tetapi 
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kondisi-kondisi tertentu menghalangi mereka dari berusaha, dan sementara itu 

mereka menahan harga diri mereka dari meminta bantuan.110 

Orang-orang seperti ini seolah-olah terhimpit oleh pilihan dan sikapnya 

sendiri, yakni pilihan untuk mengabdikan diri sepenuhnya di jalan jihad dan sikap 

diamnya dari meminta bantuan. Pilihan dan sikap mereka itu pada dasarnya tidak 

salah, justru mulia. Maka sebetulnya, orang-orang yang mengetahui keadaan 

mereka harus membantu mereka supaya jalan jihad yang mereka tempuh tetap 

lestari dan sementara itu harga diri mereka sebagai orang-orang yang tentu juga 

memiliki rasa malu juga tetap terpelihara. Dalam konteks kekinian, jihad yang 

mereka lakukan tidak mesti berbentuk jihad fisik dengan mengangkat senjata. Ada 

banyak bentuk dan lahan jihad selain dari pada memaknai jihad itu sebagai fisik. 

Mengingat dalam kondisi tertentu yang menghalangi mereka dari berusaha bisa 

berupa ketidakberpihakan struktur sosial-politik-ekonomi yang ada, atau berupa 

ketidakpedulian orang-orang yang berkecukupan, terhadap nasib orang-orang yang 

seperti mereka, dalam konteks ini adalah mereka yang kehidupannya terpinggirkan 

atau termarginalkan. 

Selanjutnya, kandungan ayat dalam QS al-H{asyr/59: 8 menyebutkan salah 

satu pihak yang berhak atas sebagian dari harta hasil rampasan (fay’), yakni orang-

orang fakir. Pihak-pihak lainnya yang juga berhak atas sebagian harta itu 

disebutkan dalam ayat sebelumnya. Adapun fuqara yang disebut dalam QS al-

H{asyr/59: 8 ini adalah fuqara dari kalangan muhajirin yang diusir dari kampung 

halaman serta meninggalkan harta benda mereka, demi meraih karunia Allah dan 

keridaan-Nya dan mereka menolong agama Allah dan Rasul-Nya. 

Seperti pada sebelumnya, meski ayat ini berbicara tentang kaum fuqara 

dari kalangan muhajirin, namun pesan yang disampaikannya adalah kaharusan 

 

110Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usaini al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n, Jilid 1, h. 315. 



 

 

118 

untuk berpihak serta melindungi para kaum fuqara secara keseluruhan, terutama 

kaum fuqara yang terusir atau tergusur dari tanah kelahiran mereka dan harta 

miliknya yang selama ini menjadi andalan serta tumpuan hidup mereka. 

Selanjutnya, kandungan ayat dalam QS al-H{ajj/22: 28. Ayat ini berada 

dalam kelompok ayat yang berbicara mengenai haji, manasik dan syi’arnya. 

Kelompok ayat ini mulai ayat 26 sampai ayat 37. Salah satu syi’arnya dalam 

ibadah haji adalah menyembelih hewan kurban. Berkenaan dengan hewan kurban 

itu, maka ayat 28 berkata: “Maka makanlah sebagian darinya dan berikanlah 

(sebagian lagi) untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir”. 

Perintah memakan sebagian dari daging hewan kurban adalah li> al-nadb 

(bermakna anjuran),111 sedangkan perintah memberi sebagiannya untuk dimakan 

oleh orang-orang sengsara lagi fakir adalah li> al-wuju>b  (bermakna wajib).112 Dari 

sini, perintah memberikan sebagian daging hewan kurban kepada orang-orang 

fakir ini, seperti telah dikemukakan di atas, merupakan salah satu syi’ar ibadah 

haji. Sekaligus ini memberi pesan bahwa dalam esensi ibadah haji, seperti juga 

ibadah-ibadah ritual-formal lainnya, mesti melahirkan kepedulian dan kesalehan 

sosial bagi pelakunya. 

Selanjutnya, kandungan ayat dalam QS al-Taubah/9: 60. Dalam ayat ini 

menyebutkan bahwa kaum fuqara sebagai salah satu pihak yang berhak mendapat 

zakat. Dimana pada ayat-ayat sebelumnya, yakni ayat 58 dan 59 menggambarkan 

bahwa ada yang keberatan tentang pembagian Nabi saw. sambil berkata bahwa 

beliau tidak adil karena membagikan kepada para pengembala dan lain-lain. Pada 

ayat ini membenarkan sikap Nabi itu, sambil menjelaskan bahwa sesungguhnya 

zakat bukan untuk mereka yang mencemooh itu tetapi ia hanyalah dibagikan untuk 

 

111Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazraji> 

Syams al-Di>n al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi’ li> Ah}ka>m Al-Qur’a>n: Tafsi>r al-Qurt}ubi>, Jilid 12, h. 30. 

112Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usaini al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n, Jilid 4, h. 2420. 
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orang-orang fakir, orang-orang miskin dan seterusnya. Dengan demikian, ayat ini 

merupakan dasar pokok menyangkut kelompok-kelompok yang berhak dalam 

mendapat zakat.113 

Terakhir dalam pembahasan tentang orang-orang fakir ini, siapakah yang 

disebut fakir itu? Al-Qur’an tidak mengemukakan secara definitif, yakni “tolak 

ukur” siapa yang disebut fakir. Demikian halnya dengan miskin. Sebagai akibat 

dari tidak adanya definisi yang dikemukakan al-Qur’an untuk kedua istilah itu, 

maka para cendekiawan atau pemikir Islam kemudian berbeda pendapat dalam 

menetapkan tolak ukur kefakiran dan kemiskinan, soal kemiskinan akan kita lihat 

dalam pembahasan tentang miskin setelah pembahasan fakir ini, sebagai bagian 

dari sub bahasan mengenai klasifikasi kelompok marginal dalam al-Qur’an. 

Namun, al-Qur’an dan hadis, sebagaimana pendapat yang dikemukakan 

oleh M. Quraish Shihab, bahwa tidak menetapkan angka atau kalkulasi tertentu 

sebagai ukuran kefakiran dan kemiskinan. Namun yang jelas, al-Qur’an dan hadis 

menjadikan setiap orang yang memerlukan sesuatu sebagai orang-orang fakir atau 

miskin haruslah dibantu.114 Adapun di antara satu hadis yang memerintahkan 

untuk memerhatikan nasib orang fakir terdapat dalam S{ah}i>h} al-Bukha>ri> no 2532, 

adalah sebagai berikut. 

ثنَاَ قتُيَْبَةُ  ثنَاَ ابْنُ ]ص: حَدذ ، حَدذ ِ الَأنصَْارِيُّ دُ بْنُ عَبْدِ اللَّذ ثنَاَ مُحَمذ [ 199بْنُ سَعِيدٍ، حَدذ

ابِ أَصَابَ أَرْضًا  رَ بْنَ الخطَذ ُ عَنُْْمَا: أَنْ عَُُ رَ رَضَِِ اللَّذ عَوْنٍ، قاَلَ: أَنبَْأنَِِ نََّفِعٌ، عَنِ ابْنِ عَُُ

، فأَتَََ النذبِِذ صَلَذ  يْبَََ نِ ِ أَصَبْتُ بَِِ
ِ
، ا ِ تَأمِْرُهُ فِيهاَ، فقََالَ: يََ رَسُولَ اللَّذ َ يسَ ْ  اُلله علَيَْهِ وَسَلَّذ

نْ شِئتَْ حَبسَْتَ 
ِ
يْبَََ لمَْ أُصِبْ مَالًَ قطَُّ أَنفَْسَ عِنْدِي مِنْهُ، فمََا تأَمُْرُ بِهِ؟ قاَلَ: »ا أَرْضًا بَِِ

قْتَ بِِاَ« قاَلَ: فَ  قَ أَصْلهََا، وَتصََدذ ذهُ لََ يبَُاعُ وَلََ يوُهَبُ وَلََ يوُرَثُ، وَتصََدذ رُ، أَن قَ بِِاَ عَُُ تصََدذ

 

113M. Quraish Shihab, Tafsi>r Al-Misba>h}: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Vol 5, 

h. 595-596. 

114M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat, 
h. 449. 



 

 

120 

يْفِ لََ  بِيلِ، وَالضذ ، وَابْنِ السذ ِ قِاَبِ، وَفِِ سَبِيلِ اللَّذ بِِاَ فِِ الفُقَرَاءِ، وَفِِ القُرْبََ وَفِِ الر 

ثتُْ بِهِ ابْنَ جُناَحَ علَََ مَنْ وَلِيَهاَ أَنْ يأَكَُُْ مِنْْاَ بِِ  لٍ قاَلَ: فحََدذ ِ لمَْعْرُوفِ، وَيطُْعِمَ غيَْرَ مُتمََو 

115سِيِرينَ، فقََالَ: غيَْرَ مُتأَثَ ِلٍ مَالًَ 
 

Artinya: 

Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami 

Muhammad bin 'Abdullah Al Anshariy telah bercerita kepada kami Ibnu 

'Aun berkata Nafi' memberitakan kepadaku dari Ibnu 'Umar radliallahu 

'anhuma bahwa 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu mendapat bagian 

lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk 

meminta pendapat Beliau tentang tanah lahan tersebut dengan berkata: 

"Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak 

pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang 

Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka Beliau berkata: "Jika kamu 

mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah 

dengan (hasil buah) nya". Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu berkata: "Maka 'Umar 

menshadaqahkannya dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga 

tidak diwariskan namun dia menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, 

untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu 

tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya 

dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan 

bermaksud menimbunnya. Perawi berkata; "Kemudian aku ceritakan hadits 

ini kepada Ibnu Sirin maka dia berkata: "ghoiru muta'atstsal maalan artinya 

tidak mengambil harta anak yatim untuk menggabungkannya dengan 

hartanya". 

2. Miskin 

Miskin atau dalam bahasa Arab disebut dengan  ْمِسْكِي berasal dari kata 

 berarti سَكَن Dalam Mu’jam al-Maqa>yi>s fi> al-Lug}ah dikatakan bahwa .سَكَن

‘menunjuk pada ketenangan dan diam’.116 Sedangkan سَكُوْن bentuk mas}dar dari 

 dalam Mu’jam Mufrada>t Alfa>z} al-Qur’a>n diartikan sebagai ‘tetap atau سَكَن

diamnya sesuatu setelah bergerak’.117 Sementara itu miskin, dalam Qa>mu>s al-

Muhi>t} diartikan dengan ‘orang yang tidak memiliki sesuatu, atau memiliki sesuatu 

 

115Muh}ammad bin Isma>’i>l Abu> Abdulla>h al-Bukha>ri> al-Ju’fi>, Al-Ja>mi’ al-Musnad al-S{ah}i>h} 
al-Mukhtas}ar min Umu>r Rasu>l Alla>h S{alla Alla>h ‘Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayya>mihi: 
S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz 3, h. 198. 

116Abu> al-H{usain Ah}mad bin Fa>ris, Mu’jam al-Maqa>yi>s fi> al-Lugah, h. 486. 

117Al-Ra>g}ib al-As}fah}a>ni>, Mufrada>t Alfa>z} al-Qur’a>n, h. 242. 
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tetapi tidak mencukupinya, atau orang yang dibuat diam oleh kafakiran’. Bisa juga 

berarti ‘orang yang hina dan lemah’.118 Adapun Ibnu Manz}u>r, miskin adalah orang 

yang tidak memiliki apa-apa atau orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat 

mencukupi kebutuhannya.119 

Kata سَكَن dengan segala bentuk derivasinya dalam al-Qur’an terulang 

sebanyak 69 kali.120 Tentu saja tidak semuanya bermakna miskin. Adapun yang 

bermakna orang miskin terdapat dalam 23 ayat dan disampaikan dalam s}igat-s}igat  

tertentu, sebagai berikut. 

a.  ْمِسْكِي, term ini terdapat dalam dua ayat, yakni dalam QS al-Baqarah/2: 

184 dan QS al-Qalam/68: 24. 

b.  ًمِسْكِيْنا, term ini terdapat dalam tiga ayat, yakni QS al-Muja>dilah/58: 4, 

QS al-Insa>n/76: 8 dan QS al-Balad/90: 16. 

c.  ْالِمسْكِي, term ini terdapat dalam enam ayat, yakni QS al-H{a>qqah/69: 34, 

QS al-Mudas\s\ir/74: 44, QS al-Fajr/89: 18, QS al-Ma>’u>n/107: 3, QS al-

Isra>’/17: 26, dan QS al-Ru>m/30: 38. 

d. مَسَاكِي, term ini terdapat dalam tiga ayat, yakni QS al-Ma>'idah/5: 89, 95 

dan QS al-Kahfi/18: 79. 

e. المسََاكِي, term ini terdapat dalam sembilan ayat dalam al-Qur'an, yakni 

QS al-Baqarah/2: 83, 177, 215, QS al-Nisa>/4: 8, 36, QS al-Anfa>l/8: 41, 

QS al-Taubah/9: 60, QS al-Nu>r/24: 22, dan QS al-H{asyr/59: 7.121 

Dari segi isi kandungan sejumlah ayat-ayat yang telah disebutkan di atas, 

penulis menandai beberapa penjelasannya secara umum, sebagai berikut. 

 

118Majd al-Di>n al-Fairu>z A<ba>di>, al-Qa>mu>s al-Muh}i>t} (Bairu>t: Da>r al-Fikr li> al-T{iba> wa al-

Nasyr wa al-Tawzi>’, 1999), h. 1087. 

119Muh}ammad bin Mukarram Ibn Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab, Jilid 13, h. 214. 

120Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi>, Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n, h. 448-449. 

121Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi>, Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n, h. 449. 
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Semua ayat mendudukkan orang-orang miskin sebagai obyek yang diberi 

atau penerima. Apa yang diberikan kepada mereka? dalam QS al-Baqarah/2: 177 

menyebut harta (al-ma>l) secara umum tanpa menyebutkan apakah harta itu berupa 

zakat, infak atau sedekah.  QS al-Baqarah/2: 184 menyebut fidyah berupa bahan 

makanan. Dalam QS al-Baqarah/2: 215 menyebut infak. Adapun QS al-Nisa>/4: 8 

menyebut harta warisan jika mereka menghadiri pembagian harta tersebut. Dan 

dalam QS al-Baqarah/2: 83 serta QS al-Nisa>/4: 36 menyebut ih}sa>n (perbuatan atau 

perlakuan baik). Berbuat ih}sa>n untuk mereka yang paling nyata adalah memberi 

bantuan berupa dana. 

Selanjutnya, dalam QS al-Ma>’idah/5: 89 menyebut bahan makanan atau 

pakaian yang diberikan oleh orang yang melanggar sumpah sebagai kifarat. QS al-

Ma>’idah/5: ayat 95 menyebut bahan makanan yang diberikan oleh orang yang 

membunuh hewan pada saat ihram sebagai kifarat. QS al-Anfa>l/8: 41 menyebut 

g}animah. QS al-Taubah/9: 60 menyebut zakat. QS al-Isra>’/17: 26 dan QS al-

Ru>m/30: 38 menyebut haknya. Menurut konteks kedua ayat terakhir ini, yang 

dimaksud hak orang miskin adalah bantuan berupa harta. Dalam QS al-Nu>r/24: 22 

menyebut bantuan dari orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan. Jelas, 

yang dimaksud dalam ayat ini adalah bantuan berupa harta. QS al-Muja>dilah/58: 

4 menyebut bahan makanan yang diberikan oleh orang yang menzihar istrinya 

sebagai kifarat. QS al-H{asyr/59: 7 menyebut fay’. Sedang, QS al-H{a>qqah/69: 34, 

QS al-Mudas\s\ir/74: 44, QS al-Insa>n/76: 8, QS al-Fajr/89: 18, QS al-Balad/90: 16 

dan QS al-Ma>’u>n/107: 3 menyebut makanan. 

Dengan demikian, sesungguhnya orang miskin mempunyai cukup banyak 

sumber dana jika saja pihak-pihak yang menjadi sumber itu mau memberikan 

sesuatu (dana) yang menjadi hak orang miskin tersebut. Atau, jika ada perangkat 

kekuasaan yang berwenang untuk memaksa pihak-pihak tersebut menjalankan 
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wewenang itu apabila misalnya pihak-pihak tersebut enggan memberikan apa yang 

menjadi hak orang miskin. 

Penjelasan umum lainnya, dari ayat-ayat di atas, sebagian di antaranya 

menghubungkan pemberian harta kepada orang miskin, baik itu yang bersifat 

wajib atau pun anjuran, dengan kewajiban ibadah kepada Allah, yakni dalam QS 

al-Baqarah/2: 83, iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan para nabi, 

yakni QS al-Baqarah/2: 177, puasa Ramadhan yakni QS al-Baqarah/2: 184, 

kewajiban beribadah kepada Allah dan larangan untuk menyekutukan-Nya, yakni 

QS al-Nisa>/4: 36, pelanggaran atas salah satu larangan dalam ibadah haji, yakni 

QS al-Ma>’idah/5: 95, tentang salat, yakni QS al-Mudas\s\ir/74: 44, ujian Tuhan 

berupa kekayaan dan kemiskinan, yakni QS al-Fajr/89: 18, kehidupan manusia 

yang penuh perjuangan, yakni QS al-Balad/90: 16, dan penyebutan beberapa sifat 

orang yang mendustakan agama, yakni QS al-Ma>’u>n/107: 3. 

Semua hal ini menegaskan satu hal, bahwa keimanan dan ketaatan dalam 

menjalankan segala bentuk ibadah-ibadah ritual-formal, seperti salat, puasa dan 

haji, haruslah melahirkan kesalehan sosial, diantaranya berupa keberpihakan serta 

perlindungan kepada mereka yang bernasib lemah, kaum miskin. Sekaligus, ini 

juga memberi pesan bahwa upaya-upaya keberpihakan, perlindungan, atau pun 

pemberdayaan kaum miskin bukanlah masalah yang bisa dikesampingkan. 

Terbukti bahwa al-Qur’an menetapkan beberapa institusi sehubungan dengan 

upaya-upaya tersebut, seperti infak, zakat, dan sedekah wajib, dimana ketentuan 

semua itu telah diatur dengan sedemikian rupa. Bahkan, ketentuan-ketentuan 

syariat tersebut, baik yang berupa perintah maupun anjuran, kerap digandengkan 

dengan ibadah-ibadah lain yang bersifat ritual-formal. 
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Selain ayat-ayat al-Qur’an, cukup banyak hadis yang memerintahkan kita 

dalam mengupayakan pemberdayaan mereka, di antaranya terdapat dalam S{ah}i>h} 

al-Bukhari>  nomor hadis 5353. 

، عَنْ ثوَْرِ بْنِ زَيدٍْ، عَنْ أَبِِ الغيَْثِ، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ،  ثنََا مَالٌِِ يََ بْنُ قزََعةََ، حَدذ ثنَاَ يََْ حَدذ

اعِي علَََ الَأرْمَلََِ  : »السذ َ وَالِمسْكِيِ، كََلمُْجَاهِدِ فِِ قاَلَ: قاَلَ النذبُِِّ صَلَذ اُلله علَيَْهِ وَسَلَّذ

اَرَ« ائِِِ النْذ ، أَوِ القَائِِِ اللذيْلَ الصذ ِ  122سَبِيلِ اللَّذ

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Yah}ya> ibn Qaza’ah, telah menceritakan 

kepada kami Ma>lik, dari S|awri ibn Za>di, dari Abi> al-G{ais\, dari Abi> Hurairah, 

ia berkata: Rasulullah saw., bersabda: Orang yang membantu janda dan 

orang miskin seperti orang yang berjuang dijalan Allah atau orang yang 

bangun (beribadah) di malam hari dan puasa di siangnya. 

3. Anak Yatim 

Istilah yatim berasal dari kata  َََُاليتُ  .يت (al-yutmu), bentuk mas}dar dari kata 

itu bermakna, yakni ‘terpisahnya seorang anak kecil dari bapaknya sebelum anak 

itu balig’.123 Ibnu Manz}ur dalam Lisa>n al-‘Arab dikatakan,  َُُواليُتُُْ واليَت adalah 

‘kehilangan bapak’. Bagi manusia, yatim berarti kehilangan bapak, sedang bagi 

hewan berarti kehilangan ibu (induk). Orang yang kehilangan ibu tidak dinamai 

yatim, melainkan munqat}i’. Dikatakan pula, yatim adalah anak yang bapaknya 

meninggal. Anak itu dinamai yatim sampai balig. Jika sudah balig, tidak disebut 

yatim lagi.124 Dengan demikian, yatim adalah anak yang tidak memiliki bapak, 

karena bapaknya telah meninggal sebelum anak itu dewasa. Setelah dewasa, ia 

tidak lagi menyandang status yatim. 

 

122Muh}ammad bin Isma>’i>l Abu> Abdulla>h al-Bukha>ri> al-Ju’fi>, Al-Ja>mi’ al-Musnad al-S{ah}i>h} 
al-Mukhtas}ar min Umu>r Rasu>l Alla>h S{alla Alla>h ‘Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayya>mihi: 
S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz 7, h. 62. 

123Al-Ra>g}ib al-As}fah}a>ni>, Mufrada>t Alfa>z} al-Qur’a>n, h. 242. 

124Muh}ammad bin Mukarram Ibn Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab, Jilid 12, h. 645. 
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Kata ُيت dengan segala bentuk derivasinya dalam al-Qur’an ia terulang 

sebanyak 23 kali dan disampaikan dalam s}igat-s}igat  tertentu, sebagai berikut. 

a.  اليَْتِيْم. Term ini terdapat dalam lima ayat al-Qur’an, yakni dalam QS al-

An’a>m/6: 152, QS al-Isra>’/17: 34, QS al-Fajr/89: 17, QS al-D{uh}a>/93: 9, 

dan QS al-Ma>’u>n/107: 2. 

b.  يتَِيْمًا. Term ini terdapat dalam tiga ayat, yakni dalam QS al-Insa>n/76: 8, 

QS al-Balad/90: 15, dan QS al-D{uh}a>/93: 6. 

c.  ِْيتَِيْمَي. Term ini hanya terdapat dalam satu ayat, yakni QS al-Kahfi>/18: 

82. 

d. اليَْتَامَى. Term ini terdapat dalam 13 ayat, yakni dalam QS al-Nisa>’/4: 2, 3, 

6, 8, 10, 36, 127, QS al-Baqarah/2: 83, 177, 215, 220, QS al-Anfa>l/8: 41, 

dan QS H{asyr/59: 7.125 

Dari kesemua ayat-ayat tersebut di atas, penulis mencatat beberapa hal 

yang menjadi penjelasan secara umum, sebagai berikut. 

Ayat-ayat di atas, disampaikan dalam konteks perintah untuk menyantuni 

anak-anak yatim. Dalam QS al-Baqarah/2: 177 memberi pesan bahwa berbuat baik 

kepada anak yatim adalah salah satu tanda orang yang benar imannya. Dan 

sementara itu dalam QS al-Insa>n/76: 8 menggariskan bahwa berbuat baik kepada 

anak yatim merupakan salah satu ciri orang-orang bertakwa dan orang-orang yang 

baik (al-abra>r). 

Adapun QS al-Balad/90: 15 mengajarkan bahwa menyantuni anak yatim 

adalah merupakan kewajiban sosial setiap Muslim. Mengingat bahwa membela 

anak yatim adalah salah satu usaha perjuangan Islam yang jarang dilakukan oleh 

seorang Muslim. QS al-Fajr/89 ayat 17 yang berada dalam satu rumpun ayat yang 

dimulai dari ayat 15 sampai ayat 20, memberi keterangan bahwa problematika 

 

125Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi>, Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n, h. 936. 
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sosial timbul karena empat sebab, diantaranya karena tidak memuliakan anak-anak 

yatim, enggan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin, memakan 

warisan (kekayaan) alam dengan rakus dan mencintai harta benda dengan cara 

yang berlebihan. Sedangkan QS al-Kahfi/18: 82 memberi pesan bahwa perhatian 

terhadap kepentingan para anak yatim termasuk yang diajarkan Nabi Khidir pada 

Nabi Mu>sa> as. 

Berikutnya QS al-Anfa>l/8: 41 dan al-H{asyr/59: 7 menetapkan bahwa anak 

yatim berhak mendapatkan bagian dari khumus, fay’ dan gani>mah. Dalam hal ini, 

ia dibagi-bagikan ‘supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang 

yang kaya saja’. Adapun QS al-Nisa>’/4: 8 menyatakan bahwa bila sewaktu dalam 

pembagian harta warisan hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang tidak 

mempunyai hak waris, maka diperintahkan agar sebagiannya diberikan kepada 

mereka. Sedang QS al-Nisa>’/4 ayat 3 menggariskan bahwa urusan anak yatimlah 

yang menjadi sabab nuzu>l  ayat tentang poligami. 

Selanjutnya, dalam QS al-Nisa>’/4: 2, 10 dan QS al-Isra>’/17: 34 menyuruh 

orang Islam untuk berhati-hati dalam memelihara harta anak yatim, dengan tidak 

memcampurkannya dengan harta mereka sendiri. Hal ini sebagaimana ketika para 

sehabat salah mengerti dan memisahkan makanan anak yatim dari makanan 

mereka sendiri, Allah mengingatkan bahwa bukan seperti itu maksudnya. Maka 

kemudian Allah menyuruh mereka dalam mencari cara yang paling baik untuk 

mengurus harta anak yatim (QS al-An’a>m/6: 152, QS al-Isra>’/17: 34). Dan bahwa 

memakan harta anak yatim ialah termasuk dosa besar (QS al-Nisa>’/4: 2, 10). 

Selanjutnya dalam QS al-D{uh}a>/93 ayat 9 melarang orang Islam untuk 

memperlakukan anak yatim secara sewenang-wenang. Ibnu Kas\ir mengartikan   ا فأَمَذ

 ,dalam ayat tersebut sebagai ‘janganlah kamu merendagkan dia اليَْتِيَم فلَََ تقَْهَرْ 

jangan membentak dia, jangan menghinakan dia, tetapi berbuat baiklah padanya 



 

 

127 

dan sayangilah dia’.126 Sedang dalam QS al-Ma>’u>n/107: 2 melarang menghardik 

anak yatim dan menyebutkan bahwa orang yang menghardik anak yatim adalah 

sebagai pendusta agama. 

Berdasarkan sejumlah penjelasan umum berkaitan ayat-ayat tentang anak 

yatim, dari sini dapat dikatakan bahwa Allah berkali-kali menegaskan wasiat 

tentang anak yatim dalam al-Qur’an. Bahwa al-Qur’an melarang menghardik anak 

yatim, dan mengancam dengan ancaman yang berat kepada orang yang memakan 

harta anak yatim. Hal patut untuk digarisbawahi ketika al-Qur’an berbicara 

tentang anak yatim ialah, bahwa yang dihadapi oleh anak yatim bukan hanya 

kendala kemiskinan semata. Jika kendalanya hanya itu mungkin al-Qur’an 

memasukkan mereka dalam kelompok miskin. Namun lebih dari itu, anak yatim 

memerlukan kasih sayang, untuk berpihak kepada mereka, melindungi mereka, 

mendidik serta memelihara hak-hak mereka.127 Maka wasiat al-Qur’an tentang 

eksistensi atau keberadaan anak yatim ini menegaskan bahwa masyarakat Islam 

harus mengurus anak-anak yatim seperti ia mengurus anak mereka sendiri, serta 

mendidiknya agar mereka tidak menjadi generasi yang rusak dan merusak apa yang 

ada di sekitarnya. 

4. Peminta-minta 

Term al-Qur’an yang menunjuk pada peminta-minta adalah ِائل  atau السذ

ائِلِيَ  ائِلِيَ  Namun demikian tidak semua kata .السذ  dalam al-Qur’an berarti السذ

peminta-minta. Ada juga yang berarti orang-orang yang bertanya. ِائل  adalah السذ

bentuk ism al-fa>il (active participle) dari kata  ََسَأل. Dalam Mufrada>t Alfa>z} al-

Qur’a>n dikatakan, السُؤَال (yakni bentuk mas}dar dari  ََسَأل), mempunyai dua arti: 

 

126Abu al-Fida>’ Isma>’i>l bin ‘Umar bin Kas \i>r al-Qurasyi> al-Bas}ri> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-
Qur’a>n al-‘Az}i>m, Juz 8, h. 427. 

127Muh}ammad Rasyi>d Rid}a>, Tafsi>r al-Qur’a>n al-H{aki>m: Tafsi>r al-Mana>r, Jilid 1(Cet. II; 

Bairu>t: Da>r al-Fikr, t.th.), h. 368. 
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Pertama, meminta pengetahuan (ilmu) atau yang dapat menyampaikan pada 

pengetahuan. Kedua, meminta harta atau yang dapat menyampaikan pada harta.128 

Nah, yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah makna atau arti yang kedua, 

yakni peminta-minta (pengemis). 

Kata َسَأل dengan berbagai bentuk derivasinya dalam al-Qur’an terulang 

sebanyak 129 kali dan tersebar dalam 47 surat. Dari sekian banyaknya ayat itu 

hanya ada 4 ayat saja yang menunjuk pada peminta-minta yang dalam konteks ini 

memang harus dibantu kehidupan ekonominya. Dari 4 ayat tersebut, tiga ayat 

diantaranya disampaikan dalam bentuk tunggal yakni ِائل  dan satu ayat السذ

lebihnya disampaikan dalam bentuk jamak yakni  َائِلِي  Adapun keempat ayat .السذ

tersebut adalah QS al-Baqarah/2: 177, QS al-Z|a>riya>t/51: 19, QS al-Ma’a>rij/70: 25, 

dan QS al-D{uh}a>/93: 10.129 Berikut adalah beberapa catatan penjelasan secara 

umum tentang ayat-ayat tersebut. 

Pada QS al-Baqarah/2: 177 meletakkan seruan untuk membantu dalam 

membebaskan beban ekonomi para peminta-minta di antara rukun iman dan rukun 

Islam. Rukun iman yang disebut oleh ayat ini adalah iman kepada Allah, hari 

kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Sedangkan rukun Islam 

yang disebut oleh ayat ini adalah mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Ini 

memberi arti bahwa, seperti yang dijelaskan oleh Sayyid Qut}b, iman yang benar 

yang meniscayakan dua unsur, yakni tas}awwur dan sulu>k.130Tas}awwur adalah 

pemahaman yang benar dan penghayatan, sedangkan sulu>k adalah tindak lanjut 

berupa perilaku kesalehan sosial. Tas}awwur harus ada dalam rukun iman, sedang 

sulu>k diantaranya dengan memberi pertolongan kepada kaum ekonomi lemah 

 

128Al-Ra>g}ib al-As}fah}a>ni>, Mufrada>t Alfa>z} al-Qur’a>n, h. 224-225. 

129Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi>, Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n, h. 429. 

130Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usaini al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n, Jilid 1, h. 159. 
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seperti peminta-minta. Ayat ini menegaskan bahwa kebajikan sejati (birr) adalah 

terpenuhinya kedua unsur itu. 

Berikutnya dalam QS al-Z|a>riya>t/51 ayat 19 menyebutkan bahwa salah satu 

tanda orang yang bertakwa yang kelak akan berada dalam taman-taman dan mata 

air-mata air (surga) adalah orang yang memberikan sebagian hartanya yang 

menjadi hak orang yang meminta-minta. Sedang dalam QS al-Ma’a>rij/70 ayat 25 

menerangkan bahwa jika manusia ingin menghilangkan sifat-sifat buruk yang ada 

pada dirinya maka salah satu caranya adalah memberikan sebagian hartanya yang 

menjadi hak orang yang meminta-minta. 

Adapun QS al-D{uh}a>/93 ayat 10 melarang orang Islam untuk menghardik 

orang yang meminta-minta. Sebagaimana Ibnu Kas\ir mengartikan  َْفلَََ تنَْْر pada 

ayat ini sebagai ‘janganlah kamu bertindak sewenang-wenang, sombong, bengis 

dan kasar terhadap kaum lemah dari hamba-hamba Allah’.131 Larangan untuk 

menghardik orang yang meminta-minta dan larangan berlaku sewenang-wenang 

terhadap anak yatim sebagaimana disebutkan pada ayat sebelumnya, menurut 

Sayyid Qut}b merupakan pelajaran yang teramat penting bagi sebuah masyarakat 

yang pongah lagi rakus, masyarakat yang tidak berpihak dan melindungi hak-hak 

kaum yang lemah.132 

5. Hamba Sahaya/Budak 

Term al-Qur’an untuk menunjuk pada hamba sahaya atau budak adalah َرَقبَة, 

bentuk jamaknya رِقاَب. Kata َرَقبَة pada mulanya berarti leher.133 Makna ini lalu 

berkembang sehingga bermakna hamba sahaya karena tidak jarang hamba sahaya 

 

131Abu al-Fida>’ Isma>’i>l bin ‘Umar bin Kas \i>r al-Qurasyi> al-Bas}ri> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-
Qur’a>n al-‘Az}i>m, Juz 8, h. 427. 

132Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usaini al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n, Jilid 6, h. 3927-3928. 

133Al-Ra>g}ib al-As}fah}a>ni>, Mufrada>t Alfa>z} al-Qur’a>n, h. 206. 
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berasal dari tawanan perang yang saat ditawan tangan mereka dibelenggu dengan 

mengikatnya keleher mereka.134 

Term hamba sahaya atau budak terulang sebanyak sembilan kali dalam al-

Qur’an, tersebar dalam tujuh ayat dan disampaikan dalam dua bentuk, yakni 

tunggal َرَقبَة dan jamak قِاَب  terdapat dalam QS al-Nisa>’/4: 92 (tiga رَقبَةَ  Term . الر 

kali), QS al-Ma>’idah/5: 89, QS al-Muja>dilah/58: 3, dan QS al-Balad/90: 13. Sedang 

term قِاَب  terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 177, QS al-Taubah/9: 60, dan QS الر 

Muh}ammad/47: 4.135 

Dari ketujuh ayat yang telah disebutkan di atas, berikut adalah beberapa 

catatan penjelasan secara umum tentang ayat-ayat tersebut. 

Ayat-ayat yang menyebut term hamba sahaya atau budak dalam bentuk 

tunggal, yakni رقبة, yang seluruhnya berjumlah enam kali, lima di antaranya itu 

didahului dengan kata  ُريِر ريِرُ تََْ  Baik kata .فكَُّ  dan satu dengan kata تََْ  dan  َُّفك 

memiliki arti yang sama, yakni membebaskan atau juga melepaskan. Ini memberi 

satu pesan bahwa nasib para hamba sahaya atau budak termasuk hal yang juga 

amat diperhatikan oleh al-Qur’an.  

Perhatian al-Qur’an terhadap mereka itu bukan dalam bentuk ungkapan 

simpati tanpa aksi, melainkan dalam bentuk yang nyata berupa perintah untuk 

melepaskan dan memerdekakan mereka.136 Terbukti tiga dari enam ayat yang 

menyebut mereka, secara eksplisit al-Qur’an menyuruh untuk memerdekakan 

mereka, yakni QS al- Nisa>’/4: 92, QS al-Ma>’idah/5: 89, dan QS al-Muja>dilah/58: 

3, dan satu ayat berisi tentang seruan kuat untuk melepaskan mereka, yakni QS al-

 

134M. Quraish Shihab, Tafsi>r al-Misba>h: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol 5, h. 

598. 

135Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi>, Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n, h. 411. 

136Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh’afin 
dengan Pendekatan Keindonesiaan, h. 125. 
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Balad/90: 13. Maka jelas, dalam konteks ini, menunjukkan bahwa al-Qur’an sama 

sekali tidak menyukai adanya sistem perbudakan. 

Akan tetapi perlu digarisbawahi, bahwa al-Qur’an tidak menunjukkan 

ketidaksukaannya terhadap perbudakan itu secara frontal. Sebagaimana hal ini 

terlihat dari kenyataan bahwa perintah untuk memerdekakan mereka dalam tiga 

ayat tersebut masih dikaitkan dengan suatu pelanggaran hukum syariat, seperti 

tindakan pidana pembunuhan (QS al-Nisa>’/4: 92), pelanggaran sumpah (QS al-

Ma>’idah/5: 89), dan men-z}iha>r isteri (QS al-Muja>dilah/58: 3), dan juga menggauli 

istri di siang hari pada bulan Ramad}an.137 Namun di luar dari pada itu semua, al-

Qur’an tetap menganjurkan untuk membebaskan serta melepaskan mereka, seperti 

terlihat dalam QS al-Balad/90: 13. 

Adapun dalam dua ayat yang menyebut term hamba sahaya atau budak 

dalam bentuk jamak, yakni QS al-Baqarah/2: 177 dan QS al-Taubah/9: 60, dalam 

keduanya menyebut term tersebut dengan didahului preposisi ِف. Terkait hal ini, 

sebagaimana dijelaskan oleh M. Quraish Shihab, menegaskan bahwa harta selain 

zakat yakni QS al-Baqarah/2: 177 dan harta zakat yakni QS al-Taubah/9: 60 yang 

merupakan bagian dari mereka itu diletakkan dalam wadah yang khusus untuk 

 

137Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam S{ah}i>h} al-
Bukhari> nomor hadis 1937, sebagai berikut: 

ثنَاَ عُثْ  حَْْنِ، عَنْ حَدذ يْدِ بْنِ عَبْدِ الرذ ، عَنْ حَُْ هْرِي ِ ثنَاَ جَريِرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الزُّ أَبِِ  مَانُ بْنُ أَبِِ شَيْبَةَ، حَدذ

نذ الأ خَرَ وَقَ 
ِ
، فقَاَلَ: ا َ لََ النذبِِ ِ صَلَذ اُلله علَيَْهِ وَسَلَّذ

ِ
ُ عَنْهُ: جَاءَ رَجُلٌ ا عَ علَََ امْرَأَتِهِ فِِ رَمَضَانَ، هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللَّذ

؟«، قاَلَ  تَطِيعُ أَنْ تصَُومَ شَهْرَيْنِ مُتتَاَبِعَيِْ رُ رَقبََةً؟« قاَلَ: لََ، قاَلَ: »فتَسَ ْ ِ دُ مَا تََُر  : لََ، قاَلَ: »أَفتَجَِدُ فقَاَلَ: »أَتََِ

ت ِيَ مِسْكِيناً؟« قاَلَ: لََ، قاَلَ: فأَتَُِِ  َ ]ص:مَا تطُْعِمُ بِهِ س ِ  -[ بِعَرَقٍ فِيهِ تمَْرٌ، 33النذبُِِّ صَلَذ اُلله علَيَْهِ وَسَلَّذ

بِيلُ  ، قاَلَ: »أَطْعِمْ هَذَا عَنْكَ« قاَلَ: علَََ أَحْوَجَ مِنذا، مَا بيََْ لََبتَيَْهاَ أَهْلُ بيَْتٍ أَحْوَجُ مِنذا، قاَلَ: -وَهُوَ الزذ

»  »فأَطَْعِمْهُ أَهْلَََ

Lihat Muh}ammad bin Isma>’i>l Abu> Abdulla>h al-Bukha>ri> al-Ju’fi>, Al-Ja>mi’ al-Musnad al-
S{ah}i>h} al-Mukhtas}ar min Umu>r Rasu>l Alla>h S{alla Alla>h ‘Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa 
Ayya>mihi: S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz 3, h. 32. 
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keperluan mereka. Maka atas dasar ini harta tersebut tidak diserahkan kepada 

mereka pribadi, tetapi disalurkan untuk melepas belenggu yang mengikat mereka 

itu.138 Sedang adapun dalam QS Muh}ammad/47: ayat 4, bahwa pada dasarnya 

perbudakan itu dilarang oleh agama Islam, tetapi sebagai bentuk balasan dari 

tindakan orang kafir dan untuk menjaga perasaan kaum Muslimin, maka Nabi 

saw., membolehkan kaum Muslimin menjadikan orang-orang kafir yang ditawan 

itu sebagai budak. Hal ini berarti jika orang-orang kafir tidak menjadikan kaum 

Muslimin yang ditawannya menjadi budak, tentulah kaum Muslimin tidak boleh  

menjadikan orang-orang kafir yang ditawannya menjadi budak. Meskipun terjadi 

perbudakan karena adanya tawanan perang, maka sebetulnya dalam agama Islam 

banyak ketentuan hukum yang dapat dihubungkan dengan upaya memerdekakan 

budak yang dalam hal ini disebut dengan kaffarat. 

Dari sini dapat dikatakan bahwa, baik term yang didahului dengan kata 

ريِرُ   diluar dari ayat QS) ,فِ maupun yang didahului dengan preposisi فكَُّ  dan تََْ

Muh}ammad/47: 4) mempunyai visi serta tujuan yang sama, yakni memerdekakan 

dan melepaskan hamba sahaya atau budak. Jadi jelas, pesan moral al-Qur’an yang 

berkaitan dengan hamba sahaya atau budak adalah untuk memerdekakan mereka. 

C. Kaum Marginal (Mustad}’afi>n) dalam Pusaran Relasi Kuasa 

Sebagaimana penjelasan dari beberapa ayat-ayat mustad}’afi>n yang telah 

dikemukakan di atas, bahwa istilah mustad}’afi>n secara umum mengacu pada 

kelompok lemah yang termarginalkan sebagai akibat dari adanya penindasan atau 

sikap arogansi dari kelompok yang lebih kuat, baik itu secara ekonomi maupun 

kekuasaan. Atau sebagai dampak dari adanya struktur sosial yang tidak adil, yang 

mengakibatkan terjadinya proses marginalisasi. 

 

138M. Quraish Shihab, Tafsi>r al-Misba>h: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol 5, h. 

598. 
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Demi memperoleh gambaran yang konkrit tentang penggunaan beberapa 

istilah yang terkait langsung dengan penelitian ini, sekaligus sebagai barometer 

atas pemahaman yang berkembang secara umum, maka berikut akan dijelaskan 

bagaimana relasi kuasa dalam kelompok kaum marginal yang mengacu pada istilah 

mustad}’afi>n, mustakbi>ri>n, dan mala’ dalam perspektif al-Qur’an. Adapun istilah-

istilah yang terakhir ini dimasukkan sebagai lawan dari mustad}’afi>n. 

Istilah mustakbirin di sini dipahami dalam konteks hubungannya dengan 

mustad}’afi>n, atau dengan kata lain mustakbirin versus mustad}’afi>n. Artinya, ia 

menyombongkan diri, dalam hal ini, dipahami sebagai suatu perbuatan penindasan, 

baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti sikap ketidakpedulian sosial. 

Diantara sifat dan sikap buruk kelompok mustakbirin ini dinyatakan oleh 

al-Qur’an bahwa mereka selalu berbuat makr, yaitu memalingkan orang lain dari 

yang dimaksudkan dengan cara tipu daya.139 Kata makr juga mengandung arti 

gerakan membahayakan yang dirahasiakan sampai waktu yang tidak terbatas.140 

Tindakan ini biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Berkaitan 

dengan ini, kelompok yang juga disinyalir oleh al-Qur’an sebagai yang paling 

berpotensi untuk melakukan perilaku-perilaku tersebut, bisa diidentifikasi dari 

istilah mala’ yang juga menjadi lawan dari mustad}’afi>n.141 

Dalam konteks kekuasaan, pada hakikatnya kelompok mala’ akan sangat 

bermanfaat, sebab mereka akan senantiasa mendukung dan membantu penguasa 

dalam menjalankan tugas-tugasnya dan juga dalam mensosialisasikan kebijakan-

 

139al-Ra>g}ib al-As}fah}a>ni>, Mufrada>t Alfa>z} al-Qur’a>n (Cet. IV; Bairu>t: al-Da>r al-Sya>miyyah, 

2009 M/1430 H), 471. 

140Muh}ammad Rasyi>d Rid}a>, Tafsi>r al-Qur’a>n al-H{aki>m: Tafsi>r al-Mana>r, Jilid 3 (Cet. II; 

Bairu>t: Da>r al-Fikr, t.th.), h. 315. 

141Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Tafsir Al-Qur’an Tematik: Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Duafa, h. 24. 
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kebijakannya. Mereka bisa dimintai pendapat, diajak musyawarah dalam segala 

hal.142 Misalnya dalam firman Allah QS Yu>suf/12: 43, sebagai berikut. 

بْعَ سُنبُْلََتٍ خُضٍْْ وَأُخَرَ  افٌ وَس َ بْعٌ عَِِ انٍ يأَكَُُْهُنذ س َ بْعَ بقََرَاتٍ سََِ نِ ِ أَرَى س َ
ِ
وَقاَلَ المَْلَُِ ا

ونَ يََبِسَاتٍ  ؤْيََ تعَْبَُُ نْ كُنْتُُْ لِلرُّ
ِ
اَ المَْلََُ أَفْتُونِِ فِِ رُؤْيََيَ ا  يََأَيَُّ

Terjemahnya: 

Dan raja berkata (kepada para pemuka kaumnya), “Sesungguhnya aku 

bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh 

ekor sapi betina yang kurus; tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh 

tangkai) lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka! Terangkanlah 

padaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi.”143 

Di ayat lain Allah swt., berfirman dalam QS al-Naml/27: 29-31. 

لََذ كِتَابٌ كَرِيٌم )
ِ
نِ ِ أُلقِْيَ ا

ِ
َا المَْلََُ ا حَْْنِ 29قاَلتَْ يََأَيَُّ ِ الرذ ذهُ بِسْمِ اللَّذ ن

ِ
ذهُ مِنْ سُليَْمَانَ وَا ن

ِ
( ا

حِيِم )  (31( أَلَذ تعَْلوُا علََِذ وَأْتوُنِِ مُسْلِمِيَ )30الرذ

Terjemahnya: 

Dia (Balqis) berkata, “Wahai para pembesar! Sesungguhnya telah 

disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia.” Sesungguhnya (surat) itu 

dari Sulaiman yang isinya, “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha 

Penyayang, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah 

kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.”144 

Dari ayat-ayat di atas, terlihat dengan jelas betapa strategisnya posisi 

mala’ bagi seorang penguasa. Mereka selalu dilibatkan dalam persoalan-persoalan 

penting dan strategis. Namun di sisi yang lain, posisi mereka juga kerap dianggap 

bagaikan “pisau bermata dua”, yakni jika masukan dan pendapat mereka tidak 

benar, sehingga membuat seorang penguasa bisa saja bertindak tidak bijak dan 

cenderung mengambil langkah kebijakan yang menindas dan mengeksploitasi, 

serta kebijakan lain yang dianggap tidak pro terhadap kesejahteraan rakyat. 

 

142Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Tafsir Al-Qur’an Tematik: Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Duafa, h. 25. 

143Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 
Transliterasi Latin, h. 240. 

144Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 
Transliterasi Latin, h. 379. 
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Kecenderungan buruk inilah yang paling banyak dilansir oleh al-Qur’an 

ketika menjelaskan sosok mala’ ini. Diantara sikap-sikap buruk mereka adalah 

senantiasa mendukung seorang penguasa yang zalim dengan cara menjilat demi 

memuaskan nafsu serakahnya. Bahkan mereka tidak segan-segan melakukan cara-

cara yang kotor, provokatif, dan intimidatif. Mereka juga senantiasa berupaya 

keras untuk menghalangi tegaknya kebenaran dan keadilan. Misalnya, dengan 

melontarkan tuduhan-tuduhan yang nista kepada para penegak kebenaran dan 

keadilan dan juga seringkali melecehkan harkat serta martabat kemanusiaan.145 

Melalui mala’ inilah para penguasa yang zalim mencari dukungan, demi 

melanggengkan nafsu serakahnya, dengan cara antara lain, mencuci otak mala’, 

dan menanamkan doktrin bahwa apa yang akan mereka lakukan itu adalah demi 

kepentingan masyarakat. Sebagaimana Fir’aun yang berusaha mendoktrin para 

kelompok elitenya (mala’) bahwa hanya dialah yang pantas untuk disembah.146 

Dari sini maka dapat dipahami bahwa penindasan akan mudah sekali terjadi 

jika ada persekongkolan antara pihak penguasa yang zalim dengan mereka yang 

berada di sekitaran penguasa tersebut, yang dimana jiwanya telah terjangkiti oleh 

penyakit materialistik dan hedonistik. 

Sebagaimana pembacaan dari penjelasan ayat-ayat mustad}’afi>n yang telah 

dikemukan di awal pembahasan ini, terlihat jelas bagaimana gambaran pola-pola 

relasi kuasa terhadap sistem politik-ekonomi di dalam sebuah struktur sosial. Di 

mana segenap elite politik dan elite bisnis berkelindan di dalam mempertahankan 

kepentingan mereka dengan mendustakan risalah kenabian. Sehingga, membuat 

potret keberadaan kaum marginal (mustad}’afi>n) tidak memiliki kuasa sama sekali, 

 

145Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Tafsir Al-Qur’an Tematik: Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Duafa, h. 27. 

146Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Tafsir Al-Qur’an Tematik: Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Duafa, h. 28. 
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lantaran pertentangan kelas yang terus berlanjut meskipun secara tertutup. Tentu, 

hadirnya sosok Nabi jelas menjadi anugerah tersendiri bagi kaum marginal yang 

seringkali direndahkan dan mendapat perlakukan diskriminasi dan eksploitasi. 

Di era sekarang ini, fakta ketertindasan sangat beragam bentuknya. Hassan 

Hanafi meyebutkan tentang model ketertindasan yang timbul akibat hegemoni 

rezim wacana serta akibat pemikiran jumud dan fanatik.147 Ketertindasan juga 

senantiasa timbul karena relasi kuasa tidak berimbang secara ekonomi, sosial, dan 

politik, antara masyarakat marginal dan sebagian kaum elite yang saat ini berada 

dalam ruang bernama kekuasaan. 

Bagi pendukung paradigma kritis, proses marginalisasi masyarakat terjadi 

akibat adanya struktur sosial, ekonomi, politik yang melestarikan kondisi tersebut. 

Dalam hal ini, seseorang menjadi marginal bukan karena sebuah pilihan rasional 

dan efek budaya, melainkan lebih disebabkan adanya eksploitasi dan penindasan 

oleh para kelompok elite, kelas kapitalis atau pun penguasa yang tidak memihak 

terhadap nasib kehidupan rakyatnya.148 

Dalam konteks kekuasaan, teori kritis ini sering berpijak pada pemikiran 

Michel Foucault tentang relasi kuasa dan pengetahuan, di mana Foucault melihat 

bahwa akar penindasan dan penguasaan adalah dominasi terhadap adanya suatu 

diskursus. Negara-negara maju dapat begitu leluasa dalam mendikte negara-negara 

berkembang karena mereka memiliki dominasi yang kuat dalam terminologi dan 

diskursus. Sehingga, untuk keluar dari dominasi kekuasaan negara-negara maju, 

maka negara-negara berkembang harus berupaya membangun diskursus sendiri, 

yang bebas dan memberikan kekuasaan bagi negara-negara berkembang. Konsep 

 

147Hassan Hanafi, Etika Global dan Solidaritas Kemanusiaan: Sebuah Pendekatan Islam, 
dalam Islam dan Humanisme: Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme 
Universal (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 57. 

148Rifma Ghulam Dzaljad, “Pemberdayaan Kaum Tertindas: Peran Negara dan Agama”, 

Tajdid: Jurnal Studi Islam dan Kemuhammadiyahan 2, no. 1 (Juli-Desember 2011), h. 64. 
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dari pemikiran kritis Michel Foucault tentang relasi kuasa ini bahwa kekuasaan 

merupakan satu dimensi dari relasi. Artinya, di mana ada relasi maka di sana ada 

kekuasaan dan kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan.149 

Secara subtansi Foucault telah berhasil menyadarkan para praktisi sensitif 

terhadap relasi kekuasaan dan dominasi serta bagaimana relasi kekuasaan (power) 

teranyam dalam setiap aspek kehidupan.150 Sehingga bagi Michel Foucault relasi 

kekuasaan terjadi pada setiap aspek dalam kehidupan manusia, konsep dan pikiran 

tentang kekuasaan memberikan pengaruh besar terhadap aspek dan pusat lokasi 

kekuasaan. Konsep ini dalam rangka menjelaskan bagaimana kekuasaan itu telah 

menentukan hubungan antara kelompok dalam masyarakat dengan memanfaatkan 

pengetahuan sebagai instrument legitimasi. 

Pada umumnya pemikiran kekuasaan hanya tertuju pada negara dan kelas 

elite, maka Foucault membuka kemungkinan untuk membongkar semua dominasi 

dan relasi kekuasaan, seperti kekuasaan dalam pengetahuan antara para pencipta 

discourse. Pandangan kritis Foucault ini membuka ruang untuk memungkinkan 

terjadinya dekonstruksi terhadap relasi kekuasaan antara birokrat, pemerintahan, 

akademisi dengan para kelompok marginal, dalam konteks inilah kaum marginal 

mendapat legitimasi untuk membongkar dominasi serta relasi kekuasaan antara 

para penguasa dengan masyarakat, yang dalam hal ini tercermin dalam penafsiran 

teks-teks keagamaan. 

Tawaran teori kritis Michel Foucault tentang relasi kuasa di atas, berupaya 

membawa praktik pembebasan dan menjelaskan bagaimana keadaan sistem sosial 

yang ada telah menciptakan suatu bentuk pemahaman dan kesadaran palsu tentang 

 

149Michel Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writing 1972-
1977, terj. Yudhi Santosa, Wacana Kuasa/Pengetahuan: Wawancara Pilihan dan Tulisan lain 1972-
1977 (Cet. I; Yogyakarta: Narasi, 2017), h. 73. 

150Mansour Fakih, Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar-Insist, 2002), h. 177. 
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realitas sosial. Itu berarti, paradigma kritis berkepentingan untuk membangkitkan 

kesadaran kritis masyarakat terhadap realitas sosial yang dihadapi, serta untuk 

memfasilitasi lahirnya visi alternatif tentang relasi kuasa yang bebas dari segala 

bentuk penindasan, marginalisasi, eksploitasi dan ketidakadilan. 

Sejalan dengan pandangan Foucault tentang relasi kuasa dan pengetahuan 

di atas, dalam pandangan Sayyid Qut}b ia mensyaratkan agar penguasa memiliki 

kemampuan intelektual, yang dengan itu dibuktikan terhadap penguasaannya 

tentang ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu keislaman, dan memiliki moral 

terpercaya. Dengan begitu, kekuasaan yang diemban seseorang harus sepenuhnya 

diupayakan dalam menciptakan perdamaian, keadilan dan kesejahteraan di tengah 

kehidupan masyarakat.151 

Bertolak dari pandangan Sayyid Qut}b di atas, maka diharapkan kekuasaan 

akan dapat menjamin kemantapan relasi hubungan antara penguasa dan rakyat 

yang dipimpinnya atas dasar perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan, sehingga 

menjadi landasan yang kokoh bagi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan. 

Sebuah kekuasaan akan mudah sekali didapat jika seseorang memiliki harta 

yang banyak. Atau dengan kata lain, kekuasaan merupakan sebuah konsekuensi 

logis dari kepemilikan harta. Jika karakter harta dasarnya adalah baik, maka 

kekuasaan pun juga begitu. Memang, melalui kekuasaan itulah seseorang mudah 

sekali merealisasikan cita-citanya. Artinya, jika kekuasaan dijalankan atas dasar 

politik kesejahteraan, maka akan sangat bermanfaat bagi orang banyak. Justru 

sebaliknya, jika kekuasaan tidak diarahkan secara benar dan proporsional, maka 

akan menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Sebab manusia, mudah sekali 

dipengaruhi oleh hawa nafsunya dari pada akal sehatnya. 

 

151Muhammad Roy Purwanto, Keadilan dan Negara: Pemikiran Sayyid Qutb tentang 
Negara yang Berkeadilan (Cet. I; Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019), h. 56. 
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Dengan demikian, bukan kekuasaan itu yang menjadi sasaran kritik al-

Qur’an, tetapi perhatian dan sorotan al-Qur’an diarahkan pada fungsionalisasinya. 

Sebab, manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab adalah sangat wajar 

kalau kekuasaan itu harus diarahkan dalam terwujudnya keselamatan, keadilan dan 

kesejahteraan rakyat banyak, juga sebagai wujud tanggung jawab kepada Allah, 

Sang Pemberi Kekuasaan. 

Contoh yang paling mudah bisa dilihat pada sosok Fir’aun yang menjadi 

repsentasi mustakbirin terhadap mustad}’afi>n. Misalnya perkataan Fir’aun, “Aku 

adalah tuhan kalian yang maha tinggi” (QS al-Na>zi’a>t/79: 24). Ucapan Fir’aun ini 

didasarkan atas suatu realitas bahwa dirinya adalah penguasa tunggal di negeri 

Mesir, bahkan hidup dan matinya rakyat Mesir berada di genggaman tangannya. 

Oleh karena itu, melalui kekuasaannya yang tidak terbatas inilah ia berusaha 

memengaruhi mental dan pemikiran rakyat Mesir. Tak hanya itu, Fir’aun sengaja 

membuat rakyat Mesir menjadi mustad}’afi>n agar bisa dikuasai. Pada tahap inilah, 

Fir’aun kemudian memproklamirkan dirinya sebagai tuhan yang layak disembah, 

sebagaimana ucapannya, bahwa “Aku tidak melihat bagi kalian tuhan selain aku.” 

Bahkan, Fir’aun dengan kekuasaannya akan berusaha mengintimidasi siapa saja 

yang berusaha mengusik kekuasaanya, sebagaimana perilaku zalim Fir’aun ini 

terekam dalam Firman-Nya QS al-Zukhruf/43: 51-54, sebagai berikut. 

تِِ أَفلَََ وَنََّدَى فِرْعَوْنُ فِِ قوَْمِهِ قاَلَ يََقوَْمِ أَليَْ  رِي مِنْ تََْ سَ لَِ مُلَُْ مِصَْْ وَهَذِهِ الْأَنَْاَرُ تََْ

ونَ ) ي هُوَ مَهيٌِ وَلََ يكَََدُ يبُِيُ )51تبُْصُِْ ِ ( فلَوَْلََ أُلقِْيَ علَيَْهِ 52( أَمْ أَنََّ خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذ

ُمْ كََنوُا 53نِيَ )أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ المَْلََئكَِةُ مُقْتَِ  نَذ
ِ
تَخَفذ قوَْمَهُ فأَطََاعُوهُ ا ( فاَس ْ

 (54قوَْمًا فاَسِقِيَ )

Terjemahnya: 

Dan Fir’aun berseru kepada kaumnya (seraya) berkata, “Wahai kaumku! 

Bukankah kerajaan Mesir itu milikku dan (bukankah) sungai-sungai ini 

mengalir di bawahku; apakah kamu tidak melihat? Bukankah aku lebih baik 

dari orang (Musa) yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan 
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(perkataannya)? Maka mengapa dia (Musa) tidak dipakaikan gelang dari 

emas atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya? Maka 

(Fir’aun) dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya, sehingga 

mereka patuh kepadanya. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik.152 

Dari penjelasan di atas, bisa dipahami bahwa kekuasaan, meskipun bukan 

sesuatu yang negatif, tetapi ia sangat berpotensi untuk melahirkan penindasan dan 

kesewenang-wenangan. Jadi, bukan kekuasaan itu yang dikecam oleh al-Qur’an, 

jika memang dilandasi atas suatu kesadaran untuk mengatur hajat hidup orang 

yang banyak, sebagai refleksi penghambaannya kepada Sang Khalik. Akan tetapi, 

kecaman al-Qur’an akan ditujukan kepada setiap bentuk kekuasaan yang mengarah 

kepada pemaksaan dan pemasungan atas hajat hidup orang lain. Dalam hal ini, al-

Qur’an benar-benar mengabaikan kebenaran akidah jika tidak terefleksikan dalam 

wujud perilaku sosialnya. 

D. Sikap Al-Qur’an terhadap Kaum Marginal (Mustad}’afi>n) 

Sebagaimana telah dijelaskan di awal, kaum marginal, orang-orang yang 

tertindas karena faktor struktural, disebut al-Qur’an sebagai ‘mustad}’afi>n’ yakni 

kelompok manusia yang berada dalam status sosial ‘inferior’, ia terpinggirkan, 

tersisih, dan tertindas secara sosial, ekonomi dan politik, dan sering dieksploitasi 

serta diperlakukan secara diskriminatif dan tidak adil. Selain menggunakan kata 

mustad}’afi>n untuk menyebut kaum marginal, al-Qur’an juga menggunakan istilah-

istilah lain untuk menunjuk kelas sosial yang rendah, seperti fuqara>’ (orang fakir), 

al-masa>ki>n (orang miskin), al-yatama (anak yatim), al-sa>il (peminta-minta), dan 

raqabah (hamba sayaha/budak). Sebagaimana istilah-istilah tersebut telah penulis 

paparkan sebelumnya di atas. 

Secara umum, ketika al-Qur’an berbicara tentang kisah kaum mustad}’afi>n 

sesungguhnya ia sedang membela atau mengharuskan pembelaan terhadap kaum 

 

152Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 
Transliterasi Latin, h. 493. 
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tersebut. Dalam konteks ini, al-Qur’an mengabarkan bahwa para nabi adalah para 

pembebas kaum mustad}’afi>n. Nabi Musa misalnya, adalah pembebas Bani Israil 

dari belenggu penindasan Fir’aun dan al-mala’-nya. Demikian juga Muhammad 

adalah pembebas kaum yang ditindas oleh sistem sosial jahiliah dan oleh para 

pemuka Quraisy penentang ajaran sosial yang telah ia serukan.153 Bahkan dalam 

sebuah doanya, ia memanggil Tuhan sebagai Rabb al-Mustad}’afi>n. 

تَضْعَفِيَ  ليَْك أَشْكُو ضعف قوتِ وَقلَ حيلتِ وهوانِ علَ النذاس أَنتْ رب المُْس ْ
ِ
ذهُمذ ا  154الل

Artinya: 

Ya Allah, kepada Engkau kuadukan kelemahan tenagaku, kekurangan diriku, 

dan kerendahanku dihadapan manusia. Ya Allah, yang paling kasih dari 

segala yang mengasihi, Engkaulah Tuhan yang memelihara kaum lemah 

(tertindas). 

Jika merujuk kepada sejarah dakwah para Nabi, maka ada dua misi utama 

yang menjadi tujuan, yaitu penguatan tauhid dan membangun keberpihakan dan 

perlindungan terhadap kaum marginal (mustad}’afi>n). Wilayah tauhid merupakan 

landasan moral spiritual, sementara keberpihakan terhadap orang-orang yang 

lemah merupakan aplikasi dari nilai-nilai tauhid. Dengan kata lain, bahwa tauhid 

yang tidak menumbuhkan sikap keberpihakan terhadap mereka, itu tidak bernilai 

di sisi Allah swt. Di sinilah kiranya perlu pemahaman yang baik bahwa kesalehan 

individu harus berdampak secara nyata terhadap kesalehan sosial.155 Maka dalam 

paradigma al-Qur’an tentang keberpihakan dan perlindungan terhadap kaum 

marginal, semata-mata ditujukan untuk menciptakan kehidupan kemanusiaan 

yang aman dan damai sebagai perwujudan Islam sebagai agama pembawa rahmat. 

 

153Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh’afin 
dengan Pendekatan Keindonesiaan, h. 99. 

154‘Abd al-Malik bin H{isya>m, al-Si>rah al-Nabawiyah, Juz 2 (Cet. I; Bairu>t: Da>r al-Jayl, 

1411 H), h. 268. 

155Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Tafsir Al-Qur’an Tematik: Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Duafa, h. 10. 
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Dalam struktur sosial-masyarakat mana pun kelompok kaum marginal akan 

selalu ada. Oleh karenanya, mereka harus mendapatkan perhatian, baik oleh 

mereka yang kaya, lembaga swadaya masyarakat, atau pemerintah, bukan malah 

dijadikan sebagai komoditas atau mereka dieksploitasi untuk kepentingan pribadi 

dan golongan.156 Dalam pandangan Farid Esack, seseorang disebut mustad}’afi>n 

bila ada orang yang menjadi sebab penderitaan mereka. Seseorang hanya menjadi 

mustad}’afin akibat karena adanya perilaku dan kebijakan dari pihak penguasa yang 

arogan.157 Hassan Hanafi dalam refleksi teologisnya mengatakan bahwa kendati 

menurut al-Qur’an kita ini merupakan umat yang satu (ummatan wa>h}idah), namun 

sesungguhnya dalam kenyataan objektif, kita dipisahkan menjadi dua, yakni umat 

yang miskin dan umat yang kaya.158  

Di sinilah agama datang untuk memberikan pencerahan serta penjelasan 

menyangkut berbagai hubungan dari golongan tersebut, khususnya antara mereka 

yang kaya dan yang miskin.159 Bahkan, keberpihakan dan perlindungan terhadap 

kaum marginal bukan hanya monopoli agama Islam, akan tetapi juga menjadi 

perhatian seluruh umat atau penganut agama. Sebab, jika kehadiran sebuah agama 

tidak bisa memberi manfaat bagi kehidupan manusia, maka agama seperti ini tidak 

dibutuhkan oleh manusia.  

Menurut Yusuf al-Qarad}awi, bahwa agama di luar Islam masih sebatas 

memberikan anjuran atau sekadar menunjukkan sikap tidak senang kepada mereka 

 

156Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Tafsir Al-Qur’an Tematik: Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Duafa, h. 33. 

157Farid Esack, Qur’an, Liberation & Pluralism: an Islamic Perspective of Inter Religious 
Solidarity Againt Oppression, terj. Watung A. Budiman, Al-Qur’an, Liberalisme, Pluralisme: 
Membebaskan yang Tertindas (Cet. I; Bandung: Mizan, 2000), h. 196. 

158Hassan Hanafi, Etika Global dan Solidaritas Kemanusiaan: Sebuah Pendekatan Islam, 
dalam Islam dan Humanisme: Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme 
Universal (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 15. 

159Ach. Jamiluddin, “Transformasi Sosial Qur’anik dalam Tafsir al-Azhar”, Disertasi, 
Jakarta: Program Pascasarjana Institut PTIQ 2019 M/1441 H, h. 278. 
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yang tidak menaruh perhatian kepada kaum lemah. Sedangkan Islam lebih tegas 

berkenaan dengan relasi orang-orang kaya dan orang-orang miskin.160 Dalam hal 

ini, Islam melalui pesan-pesan al-Qur’an punya kelebihan dalam menunjukkan 

sikap untuk membangun keberpihakan dan perlindungan terhadap kehidupan kaum 

marginal (mustad}’afi>n).161 Dengan demikian, dalam membangun keberpihakan dan 

perlindungan terhadap kaum marginal akan selalu menjadi concern (perhatian) 

bagi kehidupan umat Islam. 

Kesungguhan Islam dalam membangun keberpihakan dan perlindungan 

terhadap kaum yang lemah dapat kita lihat dari beberapa argumentasi ayat al-

Qur’an. Bahkan, Islam telah menumbuhkan rasa kepedulian sosial sejak awal 

kehadirannya pada periode Makkah.162 Hal ini dapat dilihat dari Firman Allah pada 

QS al-Mudas\s\ir/74: ayat 38-44, sebagai berikut. 

لَذ 38كُُُّ نفَْسٍ بِمَا كَسَبتَْ رَهِينةٌَ )
ِ
ابَ اليَْمِيِ )( ا ( 40( فِِ جَنذاتٍ يتَسََاءَلوُنَ )39 أَصَْْ

( وَلمَْ نكَُ 43( قاَلوُا لمَْ نكَُ مِنَ المُْصَل ِيَ )42( مَا سَلكََكُُْ فِِ سَقَرَ )41عَنِ المُْجْرمِِيَ )

 (44نطُْعِمُ المِْسْكِيَ )

Terjemahnya: 

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, kecuali 

golongan kanan, berada di dalam surga, mereka saling menanyakan, tentang 

(keadaan) orang-orang berdosa, “Apa yang menyebabkan kamu masuk ke 

dalam (neraka) Saqar?” Mereka menjawab, “Dahulu kami tidak termasuk 

orang-orang yang melaksanakan salat, dan kami (juga) tidak memberi makan 

orang miskin.163 

 

160Yusud Qarad}awi, Musykilat al-Faqr wa Kaifa Alajaha al-Islam, terj. A. Maimun 

Syamsuddin dan A. Wahid Hasan, Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas 
Problem Kemiskinan (Cet. I; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), h. 52. 

161Wardini Ahmad, dkk., Pemberdayaan Kaum Pinggiran dalam Lintasan Sejarah Islam, 
dalam Islam Humanis: Islam dan Persoalan Kepemimpinan, Pluralitas, Lingkungan Hidup, 
Supremasi Hukum dan Masyarakat Marginal (Cet. I; Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2001), h. 110. 

162Ahmad Farhan, “Al-Qur’an dan Keberpihakan Kepada Kaum Duafa”, Jurnal Ilmiah 
Syi’ar  15, no. 2 (2015), h. 7. 

163Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 
Transliterasi Latin, h. 576. 
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Kesungguhan Islam dalam membangun keberpihakan dan perlindungan 

terhadap kaum marginal juga tercermin dalam sebuah hadis Nabi yang terdapat 

dalam S{ah}i>h} al-Bukhari>, sebagai berikut. 

، عَنْ ثوَْرِ بْنِ زَيدٍْ، عَنْ أَبِِ الغيَْثِ، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ،  ثنََا مَالٌِِ يََ بْنُ قزََعةََ، حَدذ ثنَاَ يََْ حَدذ

اعِي علَََ الَأرْمَلََِ وَالِمسْكِيِ، كََلمُْجَاهِدِ فِِ  : »السذ َ قاَلَ: قاَلَ النذبُِِّ صَلَذ اُلله علَيَْهِ وَسَلَّذ

اَرَ«سَبِيلِ  ائِِِ النْذ ، أَوِ القَائِِِ اللذيْلَ الصذ ِ  164اللَّذ

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Yah}ya> ibn Qaza’ah, telah menceritakan 

kepada kami Ma>lik, dari S|awri ibn Za>di, dari Abi> al-G{ais\, dari Abi> Hurairah, 

ia berkata: Rasulullah saw., bersabda: Orang yang membantu janda dan 

orang miskin seperti orang yang berjuang dijalan Allah atau orang yang 

bangun (beribadah) di malam hari dan puasa di siangnya. 

نََّ عَبْدُ العَزيِزِ بْنُ أَبِِ حَازِمٍ، عَنْ   رُو بْنُ زُرَارَةَ، أَخْبَََ ثنَاَ عَُْ أَبِيهِ، عَنْ سَهلٍْ، قاَلَ: رَسُولُ حَدذ

بذابةَِ وَالوُ  : »وَأَنََّ وَكََفِلُ اليَتِيِم فِِ الجنَذةِ هَكَذَا« وَأَشَارَ بِِلس ذ َ ِ صَلَذ اُلله علَيَْهِ وَسَلَّذ سْطَى، اللَّذ

جَ بيَنَُْْمَا شَيئْاً  165وَفرَذ

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami ‘Amru> bin Zura >rah, telah mengabarkan 

kepada kami ‘Abdul ‘Azi>z bin Abu> H{a>zim, dari bapaknya, dari Sahl, ia 

berkata: Rasulullah S{allallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Aku akan 

bersama orang-orang yang mengurusi anak yatim dalam surga.” Seperti 

inilah, beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, lalu 

beliau membuka sesuatu diantara keduanya. 

Berdasarkan pada kenyataan ini, maka keberpihakan serta perlindungan 

terhadap kaum marginal (mustad}’afi>n) mutlak untuk dilakukan dan diupayakan. 

Agar keberpihakan dan perlindungan itu berlangsung secara berkelanjutan dan 

menuai hasil konkrit, maka tentu peranan agama dalam hal ini tidaklah semestinya 

 

164Muh}ammad bin Isma>’i>l Abu> Abdulla>h al-Bukha>ri> al-Ju’fi>, Al-Ja>mi’ al-Musnad al-S{ah}i>h} 
al-Mukhtas}ar min Umu>r Rasu>l Alla>h S{alla Alla>h ‘Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayya>mihi: 
S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz 7, h. 62. 

165Muh}ammad bin Isma>’i>l Abu> Abdulla>h al-Bukha>ri> al-Ju’fi>, Al-Ja>mi’ al-Musnad al-S{ah}i>h} 
al-Mukhtas}ar min Umu>r Rasu>l Alla>h S{alla Alla>h ‘Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayya>mihi: 
S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz 7, h. 53. 
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diabaikan.166 Agama, yang menyediakan sumber justifikasi yang sangat kuat dan 

bisa menjadi kekuatan pendorong serta penggerak umat penganutnya, memiliki 

potensi besar untuk membuat pemberdayaan atas mereka itu lebih bisa diterima, 

lebih bisa menjaring partisipasi aktif, dan lebih menjamin kesinambungan.167 

Gagasan “Islam Transformatif” dari Moeslim Abdurrahman kiranya patut 

untuk dicatat di sini. Moeslim melihat bahwa ada tiga problem yang dialami oleh 

kaum mustad}’afi>n sehingga terpinggirkan bahkan tersingkir dari mobilitas sosial. 

Pertama, kemiskinan agama sebagai rasionalitas hidup. Agama yang sekarang 

menjadi arus utama tidak mampu menjadi kekuatan spiritual dan moralitas yang 

berpihak dan membela kaum mustad}’afi>n. Sebab, agama tidak menjadikan kaum 

mustad}’afi>n sebagai subjek, tetapi hanya sebagai konsumen agama. Kedua, ialah 

kemiskinan institusi agama, seperti majelis taklim. Tidak ada lingkaran seperti 

majelis taklim yang menghimpun keberadaan kaum mustad}’afi>n, untuk sekadar 

membicarakan nasib dan problem sehari-hari yang mereka alami. Ketiga, adalah 

kemiskinan di bidang kelembagaan sosial-ekonomi. Tidak ada upaya regrouping 

(pengelompokkan) kaum mustad}’afi>n dalam komunitas ekonomi, yang dengan itu 

mereka bisa memiliki kekuatan ekonomi.168 

Sebagaimana anggapan dari Moeslim Abdurrahman di atas, bahwa ada 

problem teologis Islam dalam kaitannya dengan keberpihakan terhadap kaum 

marginal (mustad}’afin), berbeda halnya dengan Kuntowijoyo menganggap bahwa 

dalam Islam keberpihakan terhadap kaum mustad}’afin sangatlah kuat. Islam 

memiliki spirit yang luar biasa dalam melakukan pemihakan serta pemberdayaan 

 

166Moeslim Abdurrahman, Islam Yang Memihak (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 

2005), h. 45. 

167Rifma Ghulam Dzaljad, “Pemberdayaan Kaum Tertindas: Peran Negara dan Agama”, 

Tajdid: Jurnal Studi Islam dan Kemuhammadiyahan 2, no. 1 (Juli-Desember 2011), h. 72. 

168Moeslim Abdurrahman, Islam Transformatif (Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995). 

Lihat juga, Islam sebagai Kritik Sosial (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2003), h. 58. 
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terhadap kaum mustad}’afi>n. Semangat dan kerja pembebasan dari perbudakan 

(penjajahan sesama manusia), pembelaan serta perlindungan terhadap hak-hak 

kaum minoritas (fakir, miskin, kaum perempuan, kulit hitam dsb), serta adanya 

penekanan iman yang diukur berdasarkan kualitas amal saleh (kebajikan terhadap 

sesama) menjadi bukti konkrit keberpihakan dan perlindungan Islam terhadap 

kaum mustad}’afi>n.169 

Nabi Muhammad saw., selalu berpihak dan melindungi orang-orang yang 

lemah, serta tertindas dan teraniaya di muka bumi ini (mustad}’afi>n).170 Sehingga 

sejumlah ayat-ayat al-Qur’an dapat ditemukan bagaimana sikap al-Qur’an yang 

menunjukkan keberpihakan dan perlindungan terhadap mereka. Sebagaimana al-

Qur’an menyatakan bahwa bumi ini dipusakakan (diwariskan) kepada kaum yang 

tertindas (mustad}’afi>n). Allah berfirman dalam QS al-A’ra>f/7: 137. 

ينَ كََنوُا  ِ تْ وَأَوْرَثنْاَ القْوَْمَ الَّذ ذتِِ بَِرَكْناَ فِيهاَ وَتمَذ تضَْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَِاَ ال يسُ ْ

رْنََّ مَا كََنَ يصَْنعَُ فِرْعَوْنُ وَقوَْمُهُ  وا وَدَمذ ائيِلَ بِمَا صَبََُ سََْ
ِ
نََ علَََ بنَِِ ا مَتُ رَب ِكَ الحُْس ْ كََِ

 وَمَا كََنوُا يعَْرشُِونَ 

Terjemahnya: 

Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu, bumi bagian timur dan 

bagian baratnya, yang telah Kami berkahi. Dan telah sempurnalah firman 

Tuhanmu yang baik itu (sebagai janji) untuk Bani Israil disebabkan karena 

kesabaran mereka. Dan Kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir’aun dan 

kaumnya dan apa yang telah mereka bangun.171 

Dalam ayat lain, Allah swt., juga memerintahkan kita untuk membantu dan 

menolong kaum mustad}’afi>n, bahkan berperang (jihad) demi membela keadaan dan 

 

169Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi, Edisi Baru (Cet. I; Bandung: 

Mizan, 2008), h. 492. 

170Raghib al-Sirjani, Wa Khuliqa al-Insa>n D{a’i>fan, terj. Tatam Wijaya, dkk., Nabi Kaum 
Mustad’afin: Kisah-Kisah Akhlak Mulia Rasulullah Memperlakukan Orang-Orang Lemah (Cet. I; 

Jakarta: zaman, 2018), h. 16. 

171Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 
Transliterasi Latin, h. 166. 
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nasib mereka (QS al-Nisa>’/4: 75). Kemudian Allah swt., juga menjanjikan karunia 

kepada kaum mustad}’afi>n dan menjadikan mereka sebagai pemimpin serta orang 

yang mewarisi bumi (QS al-Qas}as}/28: 5), sebagai berikut. 

 ِ ينَ وَمَا لكَُُْ لََ تقَُاتِلوُنَ فِِ سَبِيلِ اللَّذ ِ انِ الَّذ جَِالِ وَالن ِسَاءِ وَالوِْلَْْ تضَْعَفِيَ مِنَ الر  وَالمُْس ْ

نكَْ وَلِيًّا وَاجْعَلْ  الِمِ أَهْلهَُا وَاجْعَلْ لنَاَ مِنْ لَُْ ذنَا أَخْرجِْناَ مِنْ هَذِهِ القَْرْيةَِ الظذ لنََا مِنْ   يقَُولوُنَ رَب

نكَْ نصَِيًرا  لَُْ

Terjemahnya: 

Dan mengapa kamu tidak mau berperang dijalan Allah dan (membela) orang 

yang lemah, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang berdo’a. “Ya 

Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekkah) yang penduduknya 

zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah penolong dari sisi-

Mu.”172 

عَلهَُمُ الوَْارِثِيَ  ةً وَنََْ عَلهَُمْ أَئِمذ تُضْعِفُوا فِِ الْأَرْضِ وَنََْ ينَ اس ْ ِ  وَنُريِدُ أَنْ نمَُنذ علَََ الَّذ

Terjemahnya: 

Dan Kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas 

di bumi  (Mesir) itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin, dan 

menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi.173 

Rasulullah pun sangat memperhatikan dan mencintai orang-orang yang 

lemah, kaum mustad}’afin. Dalam satu hadisnya Rasulullah saw., bersabda. 

ل بن  ثنا مُؤمذ ثنا ابنُ جابر، عن زيدِ بن أ رطاةَ حدذ ثنا الوليدُ، حدذ ، حدذ انُِّ الفَضل الحرذ

، عن جُبيِر بن نفَُير الحضْم ِ  صلَذ  : سَعتُ رسولَ اللهأ نه سَع أ بِ الْرداء يقولُ  الفَزَاري ِ

نما تُرزَقوُن وتنُْصَْون بضعفائِكُ" -الله عليه وسلَّ  174يقول: "ابغُونِ الضعفاءَ، فا 
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Muammal bin al-Fad}l al-Harra>ni, telah 

menceritakan kepada kami al-Wali>d, telah menceritakan kepada kami  Ibnu 

Ja>bir, dari Ziyad bin Art}a>’ah al-Faza>ri>, dari Jubair bin Nufair al-H{ad}rami>, 

 

172Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Pustaka 
Transliterasi Latin,  h. 90. 

173Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata 
Transliterasi Latin, h. 385. 

174Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy’as\ bin Ish}a>q bin Basyi>r bin Syida>d bin ‘Amar al-Azdi> 

al-Sijista>ni>, Sunan Abu> Da>wud, Juz 4 (Cet. I; t.tp.: Da>r al-Risa>lah al-‘A<lamiyah, 2009 M/1430 H), 

h. 236. 
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bahwa ia mendengar Abu> al-Darda>’ berkata: saya mendengar Rasulullah 

s}allallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Carikan orang-orang lemah untukku, 

sesungguhnya kalian diberi rezeki dan diberi kemenangan karena orang-

orang lemah kalian.” 

Pemahaman atas nilai-nilai Islam dalam wujud kerja-kerja sosial terhadap 

masyarakat marginal (mustad}’afi>n), menunjukkan bahwa Islam kaya akan nilai-

nilai keberpihakan dan perlindungan. Dari sini dapat dipahami bahwa misi Islam 

sebagai ajaran yang “rah}matan lil ‘a>lami>n” adalah membebaskan manusia dari 

segala bentuk penindasan, kefakiran, kemiskinan, dan kebodohan.  

Berdasarkan penjelasan di atas, penegasan tentang adanya kaum marginal 

dalam al-Qur’an bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Sebagai suatu ajaran yang 

bertujuan untuk meningkatkan taraf kualitas hidup serta kesejahteraan hidup 

secara menyeluruh bagi umat manusia, agama Islam melalui ayat-ayat al-Qur’an, 

memperhatikan semua unsur yang ada di dalam masyarakat. Sehingga al-Qur’an 

dalam salah satu segmennya adalah kaum marginal (mustad}’afi>n), ini bertujuan 

untuk memberi kesempatan kepada mereka dalam memperbaiki nasibnya serta 

keadaan hidupnya dengan mengacu pada apa yang dititahkan oleh al-Qur’an dan 

disabdakan oleh Rasulullah saw. Dengan demikian, maka secara normatif Islam 

sama sekali tidak mengakui adanya perlakuan diskriminatif yang mengeksploitasi 

serta menindas kehidupan mereka para kaum marginal. 
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BAB IV 

WUJUD DAN URGENSI KEBERPIHAKAN DAN PERLINDUNGAN 

TERHADAP KAUM MARGINAL DALAM PARADIGMA AL-QUR’AN 

A. Keberpihakan dan Perlindungan Kaum Marginal dalam Bidang Ekonomi 

1. Menumbuhkan Etos Kerja 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos diartikan sebagai “pandangan 

hidup yang khas dari suatu golongan sosial”. Sehingga adapun etos kerja berarti 

semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok.1 

Untuk menjelaskan pandangan al-Qur’an tentang etos kerja harus dimulai 

terlebih dahulu penejelasan tentang tugas manusia menurut al-Qur’an. Di antara 

tugas pokok manusia adalah merupakan makhluk yang memikul amanah khali>fah 

di muka bumi.2 Hal ini secara tegas dijelaskan dalam firman Allah swt., QS al-

Baqarah/2: 30. 

 َ  ََ ل ذْ قََ
ِ
ل وَإ ََْ لَ ِْ  تَْ َََََََل تَ  َْ ل  ََْ لَ يتَ  ََِ ْ َُ َِ لَتَجإ  لًْ ََ ل قََ لَ يَ  ِْ ْْ ي  لْل إ لٌَ ل ي ل اََ

ِ
َََ ل إ اَِل ََ لِْْ  ََ ك بَ

جنَ ) تََ َْ ِْ ل لََ تَ َْ ٌْلََتَ  َِ ي ل 
ِ
ََ إ ستَ لَََ قلَ تَقَ  ل كَ وَن َْ ل َ حتَ بِل ب ل تََ َ تَِ ن لءَ وَنََْ َْ ل تََ إل  َْ ل َ  (30وَي

Terjemahnya: 

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku 

hendak menjadikan khalifah di muka bumi.” Mereka berkata, “Apakah 

Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di 

sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” 

Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui.”3 

Amanah ini mengharuskan manusia memakmurkan bumi, mengeksplorasi 

dan memanfaatkan apa yang ada di dalamnya dengan bekerja dan berusaha, agar 

 

1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi VI (Cet. I; 

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 327. 

2Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Tafsir Al-Qur’an Tematik: Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Duafa (Cet. I; Jakarta: Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 1432 H/2011 M), h. 57. 

3Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin (Jakarta: Cahaya Qur’an, 2017), h. 6. 



 150 

mereka dan generasi penerus mereka merasakan manfaat dan kebaikan yang 

dimiliki bumi.4 Inilah yang menjadi rencana Allah menciptakan manusia dengan 

mandat sebagai khalifah atau wakil Allah untuk mengelola bumi. Untuk dapat 

melaksanakan tugas tersebut dengan baik maka yang harus dilakukan adalah 

bekerja dengan baik, dan bekerja dengan baik saja tentu tidak cukup, tetapi juga 

harus dengan semangat yang tinggi. Semangat inilah yang menjadi fokus untuk 

ditingkatkan dan itulah yang disebut dengan etos.5 Dari sini sangat nyata bahwa 

sesungguhnya Allah menghendaki setiap orang untuk bekerja dan berusaha di bumi 

ini untuk kebaikan dirinya dan sesamanya.6 Dorongan untuk bekerja itu semakin 

jelas ketika Allah menyatakan bahwa apa yang ada di langit dan di bumi itu 

diperuntukkan bagi manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya QS al-

Ja>s\iyah/45: 13. 

ونَ   لَقجَْيِ  ََََ ََّرتَ وِ  ٍَ ت َْ  َ نَّ لْل ذَلَل
ِ
ُْإتَ إ لْ ل  لِ ً لَ يَل  ِْ ْْ ل لْل إ َْ لوَإول وَ ََ َََّ ل لْل إَََ َْ  ْ وَسَََّرَ َكَُتَ

(13) 

Terjemahnya: 

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi 

untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-

orang yang berpikir.7 

Sebagaimana telah dimafhumi, bahwa Allah menciptakan manusia supaya 

mereka menjadi para pengabdi-Nya. Manusia pengabdi, sesuai dengan pesan al-

Qur’an adalah manusia pekerja nan produktif. Dalam paradigma al-Qur’an, bekerja 

merupakan jalan untuk kebaikan diri dan orang lain. Dengan kata lain, hamba yang 

 

4Muh}ammad Al-Gaza>li>, Tura>s\una al-Fikri> fi> Mi>za>n al-Syar’ wa al-‘Aql (Cet. III; Kairo: 

Da>r al-Syuru>q, 1992), h. 17-18. 

5Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Tafsir Al-Qur’an Tematik: Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Duafa, h. 58. 

6Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh’afin 
dengan Pendekatan Keindonesiaan (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 148. 

7Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h. 499. 
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baik adalah hamba yang bekerja untuk kebaikan dirinya dan orang lain. Tentang 

hal ini Allah swt., berfirman dalam QS al-Qas}as}/28: 77. 

تَ   َِ إللََّّ َََ ََ ِْ َِ ِْ حََ  ََل ََ ِْ َِ ًَل وَ ْ ن َِ إلك لْ  ََ ًبَ ََل رَةَ وَلََ تنَسَْ نصََ تخل ْْ إَ  إ تَ إلَّ تتََكَ إللََّّ يملَ َ لَ وَإبََْغل 

 ًََْ
ِ
َِ )إ ي لَ ل  ْ تََ بك إَْ ل َ لََ يُتَ نَّ إللََّّ

ِ
لَ إ  ِْ ْْ لدَ لْل إ ََ  (77ََ وَلََ تبَْغل إََْ 

Terjemahnya: 

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan 

Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan 

berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik 

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah 

tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.8 

Wahbah al-Zuh}aili> dalam mengomentari QS al-Qas}as}/28 ayat 77 di atas, 

menyatakan bahwa janganlah meninggalkan bagian dari kelezatan-kelezatan dunia 

yang dibolehkan oleh Allah, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal 

dan nikah. Semua itu adalah harta melimpah yang dapat digunakan, di mana 

menjadi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang senantiasa 

berusaha, lalu mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah yang 

dengannya akan diperoleh pahala dunia dan akhirat. Karena itu, bekerja di dunia 

adalah merupakan ladang untuk akhirat. Dan, ini adalah moderatisme Islam dalam 

melakoni kehidupan.9 

Yusuf al-Qarad}awi menjelaskan, bahwa agama Islam memiliki beberapa 

karakteristik, salah satu diantaranya adalah wasat}iyah atau dalam istilah lain 

disebut juga tawazun, yaitu sikap hidup pertengahan atau sikap seimbang antara 

kehidupan material dan spritual.10 Ini artinya, sebagai seorang Muslim harus dapat 

 

8Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h. 394. 

9Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 10 (Cet. I; Jakarta: 

Gema Insani, 2013), h. 428. 

10Yusuf al-Qarad}awi, Musykilat al-Faqr wa Kaifa ‘Alajaha al-Islam, terj. A. Maimun 

Syamsuddin dan A. Wahid Hasan, Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas 
Problem Kemiskinan, Edisi Revisi (Cet. I; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), h. 78. 
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menyeimbangkan antara dua kutub kehidupan, yaitu kehidupan material yang 

bersifat duniawi dan kehidupan spritual yang bersifat ukhrawi. 

Sehingga dalam konteks ini, Islam adalah sebuah agama wasat}iyah yang 

menyerukan kerja dan usaha produktif untuk kemakmuran bumi serta demi 

kebaikan dan kebahagian hidup manusia bersinarkan iman dalam hati, kesucian 

jiwa dan kemuliaan akhlak.11 Islam menghendaki setiap orang untuk hidup dalam 

dan dengan amal, kerja dan usahanya. Sehingga demikian, seseorang bisa menjadi 

teladan bagi sesamanya. Dalam sebuah hadis Nabi saw., bersabda. 

لِ  َ إنَ، نَ ِْ َْ لِ  ل بْ ِْ يَللل ِْ ثجَِْ ، نَ تَسَ، نَ تَِ  تَجن لٌيسََََ بْ نََ  َِيْبَََ جسََ،  تَْ تَِ  يمتَ بْ بْرَإهل
ِ
ثنَلَ إ حَ َّ

تَ  َ إللََّّ ل  إلملقَْ إيل َ ضِل لْ ل َِ َِحَ   طَ َِكَََ  ل  َْ « : ََ ، قلَ َ إل وَسَلََّ ًْ َ ل صَلََّّ اللهتَ ٌَْ لَ إللََّّ ج ِْ َ ستَ ، نَ  نَنْإتَ

 ِْ لْ تَ  ، يَنَ  أَكَْتَ اَيتَ َََّ إل إَََََ ًْ َ دَ ٌَْ ل دَإوتَ َّ إللََّّ نَّ نبَِل
ِ
، وَإ هل ِْ عَََيل  َ ل لْ  َ َِنْ  أَكَْتَ  ِْ لْ إ    قطَك، يَيْْل

» هل  12عَََيل  َ ل

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Ibrahi>m bin Mu>sa> telah mengabarkan 

kepada kami 'I<sa bin Yu>nus dari S|aur dari Kha>lid bin Ma'da>n dari al- Miqda>m 

radliallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

"Tidak ada seorang yang memakan satu makananpun yang lebih baik dari 

makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud 

AS memakan makanan dari hasil usahanya sendiri". 

Kedudukan bekerja dalam Islam berada di tempat yang sangat mulia dan 

luhur. Oleh karenanya, bekerja adalah salah satu anjuran yang telah ditetapkan di 

dalam ajaran Islam. Allah swt., berfirman dalam QS al-Taubah/9: 105. 

َََّ َلدَ  ًْبل وَإَ لَال إََْْ عَ ٌلَ
ِ
دكونَ إ َ دتَ ُتَجنَ وَسََ لْ مْ تََ تَ وَإَْ تَُ ج ْ وََ سَتَ ْكَُتَ تَ عَََ يََْ  إللََّّ َََ ْتَجإ ََ ةل  وَقتَيل إعََْ

ْتَجنَ ) ََ ِْ َ ْ ت ل كتَنْتُتَ ََ ْ بل ئتَكُتَ  (105َيَتَنبَ ل

 

 

11Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh’afin 
dengan Pendekatan Keindonesiaan, h. 150. 

12Muh}ammad bin Isma>’i>l Abu> Abdulla>h al-Bukha>ri> al-Ju’fi>, Al-Ja>mi’ al-Musnad al-S{ah}i>h} 
al-Mukhtas}ar min Umu>r Rasu>l Alla>h S{alla Alla>h ‘Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayya>mihi: 
S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz 3 (Cet. I; t.t.: Da>r T{u>q al-Naja>h, 1422 H), h. 57. 
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Terjemahnya: 

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, 

begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, 

lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.13 

Ayat di atas merupakan seruan Allah kepada umat manusia untuk bekerja. 

Dalam pandangan Sayyid Qut}b, manhaj Islami merupakan manhaj akidah dan amal 

yang menjadi bukti keberislaman. Amal yang dimaksud adalah bekerja. Adapun 

tanda kesungguhan manusia dalam bertaubat adalah dengan bekerja yang terlihat 

oleh Allah swt, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin. Sehingga kelak di akhirat, 

manusia akan dihadapkan kepada Allah Yang Maha Mengetahui untuk 

mempertanggung-jawabkan pekerjaan yang telah dilakoninya. Kelak, amal-amal 

(pekerjaan) itu akan menyatakan suatu kebenaran.14 

Senada dengan pandangan Sayyid Qut}b, M. Quraish Shihab menjelaskan 

ayat di atas sebagai suatu perintah kepada manusia untuk bekerja. Pekerjaan yang 

dilakukan oleh manusia akan memperoleh balasan dari Allah. Sebab, Allah lebih 

mengetahui sesuatu yang ghaib yaitu hakikat dari amal dan perbuatan yang 

dikerjakan. Kelak pada hari kiamat, semua amal perbuatan itu akan diperlihatkan 

sehingga diketahui oleh seluruh umat manusia. Dan, Rasul-Nya serta orang-orang 

mukmin akan menjadi saksi atas perbuatan yang kelak dikerjakan. Pada hari itu, 

tidak ada yang bisa menyembunyikan amal, seluruh amal dan perbuatan, yang baik 

dan yang buruk jelas akan terlihat.15 Oleh karena itu, manusia harus selalu mawas 

diri. Dalam konteks ini, manusia diperintahkan oleh Allah untuk selalu melakukan 

pekerjaan atau bekerja dengan baik dan bermanfaat. 

 

13Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h. 203. 

14Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usaini al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n, Jilid 3 (Cet. XVII; Bairu>t: 

Da>r Asy-Syuru>q, 1412 H), h. 1708. 

15M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol 5 
(Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2017), h. 329. 
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Bekerja adalah fitrah dan sekaligus merupakan salah satu identitas 

manusia, sehingga bekerja yang berdasarkan pada prinsip-prinsip iman-tauhid, 

bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, tetapi sekaligus meninggikan 

harkat dan martabat dirinya. Membahas tentang etos kerja masyarakat guna 

meningkatkan tingginya etos kerja sebagai upaya untuk meningkatkan mutu 

produk dan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dapat dilakukan dengan 

mengupayakan peningkatan pemahaman terhadap ajaran agama.16 

Dalam upaya menumbuhkan etos kerja ini, barangkali kita juga harus 

mempertimbangkan tesis yang mengatakan bahwa salah satu faktor penyebab 

kemunduran umat Islam (khususnya dalam bidang kehidupan ekonomi) saat ini 

adalah karena ada “something wrong” sesuatu yang salah dalam cara berpikir dan 

cara memahmi ajaran agama (teologi) mereka. 

Maka dalam konteks ini, selain harus gencar mengecam struktur sosial-

ekonomi dan kebijakan politik yang bukan saja tidak memihak kaum lemah tapi 

juga menindas mereka, kita juga mesti getol untuk menyerukan agar umat Islam 

membebaskan ajaran agamanya dari aspek-aspek teologis yang bersifat filosofis, 

cenderung ritualis, dogmatis dan bersifat metafisis yang membingungkan. Kita 

juga harus percaya bahwa salah satu langkah pemberdayaan masyarakat adalah 

pembebasan teologi mereka yang selama ini lebih banyak diwarnai oleh teologi 

jabari>, dan itu jelas harus dirubah.17 

Teologi ini, seperti kata Hassan Hanafi, sengaja dipergunakan oleh para 

penguasa untuk mengikis gerakan oposisi dan para oposan. Mereka, yakni para 

 

16Muchlisa Salma Nur Hartanti dan Drajat Tri Kartono, “Etos Kerja Masyarakat Miskin 

Pedesaan: Studi Fenomenologi Pada Masyarakat Desa Sewurejo Kecamatan Mojogedang Kab. 

Karanganyar”, Journal of Development and Social Change 2, no. 1, (April 2019), h. 14. 

17Hassan Hanafi, Dira>sa>t Falsafiyyah, terj. Miftah Faqih, Studi Filsafat 1: Pembacaan Atas 
Tradisi Islam Kontemporer (Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2015), h. 145. Lihat juga, Asghar Ali 

Engineer, Islam and Liberation Theology: Essay on Liberative Elements in Islam, terj. Agung 

Prihantoro, Islam dan Teologi Pembebasan (Cet. V; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). 
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penguasa menyerukan agar manusia berserah diri dan menerima saja apa adanya, 

sebab apapun yang terjadi dalam hidup ini, suka maupun duka, ialah merupakan 

suratan takdir-Nya yang tidak mungkin digugat dan diungkit lagi. Manusia justru 

seharusnya bersyukur kepada Tuhan, sebab kalau bukan karena keringanan dan 

kasih sayang-Nya tidak mustahil Ia menimpakan kududukan dan musibah yang 

lebih besar dan dahsyat. Dalam rangka pembebasan masyarakat, teologi mereka 

ini harus diubah, dari corak jabari> ke corak ikhtiyari>-i’tiza>li yang mengagungkan 

konsep free will and free act. Teologi ikhtiyari> akan lebih menjamin terpenuhinya 

syarat-syarat pembangunan dan pengembangan masyarakat yang di mana antara 

lain berupa, perencanaan (takht}i>t}), kesiapan, dedikasi dan kemampuan manusia 

untuk mencipta.18 

Hanya saja, akan sulit berbicara dengan kaum awam lewat bahasa-bahasa 

teologis. Oleh karenanya, pesan-pesan teologis yang progresif itu harus dikemas 

dalam narasi atau peristilihan yang didapat dicerna dan dipahami oleh mereka.19 

Nah, barangkali istilah-istilah seperti “niat sebagai dasar nilai kerja”, “keharusan 

ihsan dalam kerja”, “orang mukmin yang kuat lebih disukai Allah”,20 lebih mereka 

pahami ketimbang term-term teologis yang sangat melangit. Sehingga dengan 

istilah-istilah tersebut tentu mengaharuskan adanya sebuah ketumbuhan dalam 

menumbuhkan etos kerja. 

Memahamkan pentingnya etos kerja kepada masyarakat awam, tentu juga 

harus dilakukan sambil menjelaskan makna keberagaman dan ibadah menurut 

Islam. Dalam konteks ini, bahwa Islam telah menetapkan satu kaidah penting 

 

18Hassan Hanafi, Dira>sa>t Falsafiyyah, terj. Miftah Faqih, Studi Filsafat 1: Pembacaan Atas 
Tradisi Islam Kontemporer, h. 147. 

19Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh’afin 
dengan Pendekatan Keindonesiaan, h. 152. 

20Lihat penjelasan yang lebih rinci tentang istilah-istilah ini dalam Nurcholis Madjid, 

Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan 
Kemodernan (Cet. IV; Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2000), h. 410-422. 
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dalam memandang kerja dan menjelaskan nilainya dalam pandangan Allah serta 

pahala yang bakal dituai oleh si pelakunya. Nah, dalam pandangan Islam, semua 

bentuk pekerjaan yang mempunyai akar yang kuat dalam kehidupan serta yang 

mendatangkan banyak manfaat dan pengaruh positif, maka pekerjaan itu akan 

menambah timbangan kebaikan dan meninggikan derajat pelakunya. Tidak heran 

jika Nabi pernah menyebutkan beberapa amal yang dapat “memperpanjang” usia 

pelakunya, sebagai berikut. 

 ِْ ، نَ َِبلًإل  ِْ لذِ، نَ َِ تَْ لِ  ِْ سَ يْل بْ ، نَ نتَ ثنَلَ زَبََّّ َ ، حَ َّ َِ تَِ ََ لً ثنَلَ إبْ ، حَ َّ  ِ ََ َِ ثنَلَ  لَ  حَ َّ ج َ ستَ

َِوْ  رََ  لََ إءِ،  ، وَلََ إنْ لَِْ تٍَ ِْ ِيَْْل  لْ تَنيَْلنَل  َُ ب َ ِْ ب َْ « : ََ َّإتَ قلَ َِن  َ لََّ إل وَسَََ ًْ َ لََّّ اللهتَ ٌَْ ل صَََ سَ إللََّّ

لَ كَ  ل تبَََ ِْ يَْبْل إللََّّ لْ إل  َِ بلَ تََ ل ْ ل إن ََْ لِ   َِاْر  اََ تَ  َُ َ إءِ، يَنَ  لََ ، وَلََ إنْ لَِْ تٍَ ل لْل ِيَْْل  ََل  رَْسََََ

لعَ«وَ  َِ  21تَ

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami H{asan, telah menceritakan kepada kami 

Ibn Lahi>’ah, telah menceritakan kepada kami Zabba>n, dari Sahl bin Mu’a>z \, 

dari Abi>h, dari Rasulullah saw., sesungguhnya dia berkata: Orang yang 

membangun suatu bangunan, dengan tidak zalim atau menganiaya, atau 

menanam tanaman, dengan tidak zalim atau menganiaya, maka baginya 

pahala yang mengalir selama hasil amalnya itu dimanfaatkan oleh makhluk 

Allah. 

Dalam menumbuhkan etos kerja, di sini perlu digarisbawahi, bahwa setiap 

Muslim tidak boleh menganggap kecil pekerjaan apa pun yang mendatangkan 

kebaikan dan kemanfaatan bagi dirinya mau pun bagi sesamanya. Sebab, dalam 

pandangan Islam satu pekerjaan yang mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan 

dihitung sebagai ibadah yang dapat memberatkan timbangan kebaikan terhadap 

pelakunya. Dari perspektif ini terlihat bahwa dalam Islam tidak ada suatu istilah 

pekerjaan rendahan atau bergengsi. Semua bentuk pekerjaan itu akan dinilai baik 

sebagai ibadah tergantung niat dan cara melaksanakannya. 

 

21Abu Abdullah Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Hila>l bin Asad al-Syaba>ni>, 

Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, Juz 24 (Cet. I; t.t.: Mu’assasah al-Risalah, 1421 H/ 2001 M), 

h. 382. 
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Dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat, maka sangat perlu sekali 

membangkitkan mentalitas kewiraswastaan yang sudah lama tertidur. Sampai di 

sini, pemberdayaan itu mesti berjalan pada dua level, yakni ‘dari bawah’ (secara 

kultural) dan ‘dari atas’ (secara struktural).22 Secara kultural, mentalitas kerja 

harus dibangkitkan dalam diri setiap umat, dan mereka pun harus menyadarkan 

dirinya akan pentingnya menumbuhkan etos kerja dalam kehidupannya. Sedang 

adapun secara struktural, dalam hal ini ialah pemerintah/negara harus mempunyai 

kebijakan yang rill dan konkrit untuk menolong kelas kecil dan juga menengah ke 

bawah terutama para UMKM, ini agar mereka bisa terangkat ke atas, disamping 

juga menghilangkan monopoli, memberantas kolusi, memudahkan untuk akses izin 

usaha pada kelas bawah, dan termasuk hal-hal lainnya yang bisa mempermudah 

tujuan seperti itu. 

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat melalui jalur kultural, serta 

kaitannya dengan menumbuhkan etos kerja masyarakat, maka perlu juga kiranya 

untuk meluruskan kesalah-pahaman sementara umat Islam terhadap beberapa 

konsep dan istilah keagamaan dalam ajarannya, seperti misalnya konsep zuhud, 

sabar, tawakkal, syukur, dan qana’ah.23 

Dari pemaparan penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam upaya 

keberpihakan dan perlindungan terhadap kaum marginal dalam bidang ekonomi, 

al-Qur’an telah menawarkan paradigma untuk mewajibkan bekerja dan berusaha. 

Kewajiban ini tentu sangat relevan bagi mereka yang termarginalkan oleh faktor 

kultural, baik itu karena kemalasan, atau karena kesalahan dalam memandang 

nasib kemiskinan, maupun karena kekeliruan dalam memahami makna ibadah. 

 

22A. Qodri Azizy, Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004), h. 24-26. 

23Lihat penjelasan rincinya dalam Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang 

dan Diklat Kementerian Agama RI, Tafsir Al-Qur’an Tematik: Al-Qur’an dan Pemberdayaan 
Kaum Duafa, h. 66-74. 
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Bahkan, bagi mereka yang termarginalkan akibat dari adanya penindasan masih 

tetap relevan. Sebab, sebarapa pun kuatnya penindasan, harus tetap dilawan, dan 

di antaranya adalah dengan terus bekerja dan berusaha. 

2. Mengoptimalkan Fungsi Zakat 

Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Bahkan al-Qur’an 

menjadikan zakat dan salat sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam. Hal ini 

ditegaskan dalam firman-Nya QS al-Taubah/9: 11. 

ْ لْل  خْجَإْتَكُتَ
ِ
يَةَ َلَ إ إَةَّ تتجَتَ اَةَ وََ جإ إَصَََََّ تَْ َِقلَ نْ تََبتَجإ وَ

ِ
جنَ  َلَ تََ َْ ِْ َ لَقجَْيِ   ول  ٍَ ت ْْ يتَ إ ل تََ صََََ  لِ وَن ي ل إل 

(11) 

Terjemahnya: 

Dan jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka 

(berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan 

ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.24 

Begitu pentingnya zakat, sehingga penguasa wajib memungut zakat dari 

mereka yang berkewajiban menunaikannya.25 Sebagaimana di dalam firman-Nya 

QS al-Taubah/9: 103. 

لَ وَصَي ل  اْ بِل لْ ْ وَتتَةَك ل هُتَ لَ لاْ صََ قَ ل تتَطَ  لرتَ جَإ ْْ َِ  ِْ لْ ذْ  ِ   يتَ ً تَ سََل ِ  ََ تَاْ وَإللََّّ ََ ََ سَ نَّ صَاَتَ
ِ
اْ إ ل ْْ َ ٌَْ

لْيم  ) ٌَ103) 

Terjemahnya: 

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan 

mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu 

(menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, 

Maha Mengetahui.26 

 

24Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h. 188. 

25S{ala>h{ ‘Abdul Fatta>h} al-Kha>lidi>, Tafsi>r Ibnu Kas\i>r: Tahz\i>b wa Tarti>b, terj. Agus Suyadi, 

dkk., Mudah Tafsir Ibnu Katsir: Shahih, Sistematis, Lengkap, Jilid 3 (Cet. II; Jakarta: Maghfirah 

Pustaka, 2017), h. 587. 

26Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h. 203. 
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Terkait ayat di atas, diceritakan bahwa, Abu> Luba>bah dan beberapa dari 

rekannya tidak ikut dalam perang Tabu>k, dan memilih tinggal bersama keluarga 

mereka, namun kemudian mereka sadar sehingga mengikat diri mereka masing-

masing ditiang masjid dan enggan dilepas oleh siapa pun selain Rasulullah saw. 

Mereka yang mengakui dosanya sewajarnya dibersihkan dari nodanya, lantaran 

sebab utama ketidakikutan mereka ke medan juang adalah ingin bersenang-senang 

dengan harta yang telah mereka miliki, atau disebabkan karena hartalah yang 

menghalangi mereka berangkat, maka QS al-Taubah/9: ayat 103 ini turun untuk 

memberi tuntunan tentang cara membersihkan diri, dan untuk itu Allah swt. juga 

telah memerintahkan Nabi saw., mengambil harta mereka untuk disedekahkan 

kepada mereka yang berhak menerimanya.27 

Walau ayat di atas turun dalam konteks uraian tentang Abu> Luba>bah dan 

kawan-kawan, namun ia berlaku umum. Demikian juga walau redaksi ayat ini 

tertuju kepada Rasulullah saw., namun ia pun bersifat umum, yakni perintah itu 

ditujukan kepada siapa pun yang menjadi penguasa.28 Oleh karena itu, ketika ada 

sekelompok orang pada masa Khali>fah Abu> Bakar enggan untuk membayar zakat 

dengan dalih bahwa perintah ini hanya ditujukan kepada Rasulullah, dan bukan 

kepada selain beliau, Khali>fah Abu> Bakar menolak dalih tersebut, dan lalu ketika 

mereka bersih-keras untuk enggan membayar zakat, beliau memerangi kelompok 

pembangkang itu. Abu> Bakar berkata; ‘Demi Allah jika mereka menolakku sambil 

mencekik diriku padahal dahulu mereka melakukannya kepada Nabi saw., aku 

pasti memerangi mereka atas penolakan ini’.29 Pada zaman Abu> Bakar, orang yang 

 

27M. Quraish Shihab, Tafsi>r al-Misba>h: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol 5, h. 

665. 

28Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazraji> 

Syams al-Di>n al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi’ li> Ah}ka>m Al-Qur’a>n: Tafsi>r al-Qurt}ubi>, Jilid 8 (Cet. II; Al-

Qa>hirah: Da>r al-Kutub al-Mis}riyyah, 1964 M/1384 H), h. 244. 

29Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 6, h. 50-51. 
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tidak mengeluarkan zakat dikejar-kejar. Bahkan pernah satu waktu, zakat malah 

di anggap sebagai pajak. 

Zakat sebagai pembersih jiwa, menjadi jalan untuk mendapatkan keridaan 

Allah, dan sekaligus sebagai pemeliharaan harta.30 Disamping juga, zakat dapat 

membersihkan diri dari kualitas dan sifat-sifat buruk, menyucikan diri dari sifat 

kekikiran dan sifat yang mengejar-ngejar dunia (tanpa puas), serta menumbuhkan 

tanaman kedermawanan, kemurahan hati dan kepedulian terhadap hak-hak dalam 

suatu masyarakat yang membutuhkan.31 

Perintah mengenai pelaksanaan ibadah zakat selalu dikaitkan dengan 

penyucian harta benda yang dimiliki seorang Muslim. Pemenuhan perintah itu 

dilakukan dengan mengambil sebagian dari harta milik tersebut untuk kemudian 

didistribusikan bagi kepentingan sosial. Tujuan utamanya ialah agar jurang bagi 

kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin tidak semakin lebar. Secara 

ideal, ibadah zakat itu bertujuan agar harta benda duniawi itu diseyogiakan bisa 

dimiliki setiap orang secara adil dan merata, sehingga tidak seorang pun (Muslim 

atau bukan, santri atau abangan) boleh menderita hanya karena ada kesenjangan 

ekonomi, karena sebagian besar kekayaan ekonomi hanya terus-terusan berputar 

pada sekelompok orang saja.32 

Zakat merupakan salah satu kiat Islam dalam rangka meraih cita-cita 

sosialnya. Ia juga merupakan suatu penegasan bahwa dalam harta milik pribadi 

terdapat hak-hak mereka yang membutuhkan yang harus didistribusikan kepada 

mereka. Kiat ini ditempuh Islam sambil melarang beberapa praktik transaksi yang 

 

30Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari >’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 6, h. 52. 

31M. Quraish Shihab, Tafsi>r al-Misba>h: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol 5, h. 

667. 

32Abdul Munir Mulkhan, ed., Akhmad Muhaimin Azzet, Teologi Kiri: Dari Teologi 
Individual Menuju Teologi Sosial (Cet. I; Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), h. 390-391. 
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dapat mengganggu keserasian hubungan antara anggota masyarakat. 33  Hal ini 

menjadi penting dalam upaya pengembangan manajemen pengelolaan, baik itu 

secara penarikan maupun pembagian zakat sehingga mencapai tujuan dan cita-cita 

sosialnya, yaitu keadilan dalam distribusi harta milik, hilangnya kelaparan, dan 

kesenjangan sosial-ekonomi di dalam suatu masyarakat.34 

Ada tiga landasan filosofis yang menjadi latar belakang bagi kewajiban 

zakat, sebagai berikut. 

1) Istikhla>f, yakni penugasan sebagai Khalifah di muka bumi. Allah adalah 

pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, juga termasuk pemilik harta 

benda. Seseorang yang beruntung memperolehnya pada hakikatnya hanya 

menerima titipan sebagai satu amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan 

sesuai kehendak pemiliknya (Allah swt). 

2) Solidaritas sosial, bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kebersamaan 

antara beberapa individu dalam satu wilayah membentuk masyarakat yang 

walaupun berbeda sifatnya dengan individu-individu tersebut, namun ia 

tidak dapat dipisahkan darinya. Artinya, manusia tidak dapat hidup tanpa 

masyarakatnya. 

3) Persaudaraan, bahwa manusia berasal dari satu keturunan, antara seorang 

dengan lainnya terdapat pertalian darah, dekat atau jauh. Jadi, kita semua 

bersaudara. Pertalian darah tersebut akan menjadi lebih kokoh dengan 

adanya persamaan-persamaan yang lain, yaitu agama, kebangsaan, lokasi 

domisili, dan sebagainya. 

 

33M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan 
Masyarakat (Cet. III; Bandung: Mizan, 2014), h. 323. 

34Abdul Munir Mulkhan, ed., Akhmad Muhaimin Azzet, Teologi Kiri: Dari Teologi 
Individual Menuju Teologi Sosial, h. 391. 
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Landasan tersebut di atas, bahwa kebersamaan dan persaudaraan inilah 

yang dapat mengantarkan kepada kesadaran untuk menyisihkan sebagian harta 

kekayaan, khususnya kepada mereka yang membutuhkan, baik itu dalam bentuk 

zakat, infak dan sedekah.35 

Adapun signifikansi zakat yang paling menonjol, didasarkan atas nilai-nilai 

dan prinsip-prinsip ideal sebagai berikut. 

1) Zakat merupakan cerminan falsafah Islam tentang harta, dan bahwasanya 

harta di dalam pandangan Islam adalah milik Allah swt., manusia hanya 

mempunyai hak pendayagunaan dan pemanfaatan. 

2) Zakat merupakan institusi Islam tentang keharusan terwujudnya keadilan 

sosial, yaitu dengan cara distrubusi harta dari kaum kaya kepada fakir 

miskin dan pihak-pihak lain yang membutuhkan. Begitu pentingnya zakat 

dilihat dari segi ini, tidak aneh kalau ia dijadikan salah satu pilar agama 

yang dimana keislaman seseorang tidak dianggap sah tanpa terpenuhi 

rukun ini. Ayat-ayat tentang zakat pun banyak yang menyertakan adanya 

penegasan, peringatan, dan ancaman, baik di dunia maupun di akhirat. Di 

antaranya dalam QS al-Baqarah/2: 83 dan QS al-Nisa>’/4: 77. 

3) Zakat juga merupakan sarana pendidikan hati bagi kaum Muslim untuk 

ikut menanggung beban dan derita di antara sesamanya. Sebab dengan 

mengeluarkan zakat berarti seorang Muslim itu telah menanggalkan jauh-

jauh kepentingan primordial, individual dan rasa egoisnya. Sebagaimana 

hal ini telah dijelaskan dalam beberapa firman-Nya, di antaranya QS al-

Baqarah/2: 177, QS al-Ma>’idah/5: 12, dan QS al-Taubah/9: 103.36 

 

35M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan 
Masyarakat, h. 323-330. 

36Fahmi> Huwaidi>, al-Tadayyun al-Manqu>s} (Cet. I; Kairo: Da>r al-Syuru>q, 1994), h. 32-35. 
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Jika dicermati, sesungguhnya dengan berzakat, manusia itu dididik untuk 

mengembangkan ‘sense of aware’ terhadap derita rakyat miskin, yang kemudian 

melahirkan sikap empati dan simpati terhadap mereka yang terpinggirkan oleh 

berbagai aspek dalam kehidupan. Jika diilustrasikan lebih lanjut, zakat ibarat ‘the 

have’, sementara rakyat miskin laksana ‘the needy’. Filsafat sosialnya menjadi 

afirmatif: the have harus memiliki ethical obligation kepada the needy. Dengan 

kata lain, ada kewajiban intrinsik yang bersifat moral-etis bagi si kaya terhadap si 

miskin. Zakat, denga demikian dapat menyentuh, menyadarkan, sekaligus juga 

menumbuhkan semangat dan kewajiban moral-etik-kemanusiaan kita pada kaum 

yang miskin.37 

Lebih dari itu, pesan moral-kemanusiaan dari ibadah zakat, sebenarnya 

hendak melatih diri kita untuk lebih sensitif terhadap realitas yang ada. Menjadi 

lebih peka terhadap realitas sosial di sekitar kita. Masalah-masalah kemiskinan, 

kelaparan, ketertinggalan, dan ketidakadilan, yang selama ini menggrogoti tubuh 

para kaum marginal, baik secara ekonomi, sosial dan politik, dengan demikian 

mendapatkan referensi, justifikasi, dan legitimasi dari ibadah zakat. 

Oleh karena itu, dalam laku ritual zakat haruslah dikonfrontasikan dengan 

konteks, nuansa, dan alusi kesadaran untuk memperoleh maknanya sebagai suatu 

pembacaan hermeneutik sosial dalam konstruk pergumulan aktual kehidupan 

manusia yang lebih nyata. Maka ini berarti, setiap bentuk ritual dalam Islam, juga 

dalam hal ini adalah fungsi zakat, tentu mempunyai kapasitas sebagai refleksi 

kemanusiaan untuk menghidupkan kembali api dan semangat fitrah, tidak saja 

dalam kesadaran subyektif, tetapi juga dalam kesadaran sejarah. 

Secara horizontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan 

rasa kasih sayang diantara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak 

 

37Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh’afin 
dengan Pendekatan Keindonesiaan, h. 169. 
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mampu dan dapat memperkecil problema kesenjangan sosial serta ekonomi umat. 

Dalam konteks ini, zakat dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial 

diantara sesama manusia.38 Selain fungsi zakat merupakan sebuah solusi dalam 

mereduksi kesenjangan, zakat juga dapat menjadi instrumen pendanaan dalam 

penanggulangan kemiskinan dalam program kerja Pemerintah serta penanggulan 

dampak pandemi Covid-19 yang masih sedang dihadapi saat ini. Pada praktinya, 

distibusi zakat dapat bersifat konsumtif dan produktif. Pendayagunaan potensi 

zakat secara konsumtif dan produktif bertujuan untuk membangun masyarakat 

yang hidup dalam suasana tolong-menolong serta mempunyai rasa solidaritas 

sosial yang tinggi dan hidup dalam kesejahteraan. 

Sehingga dari sinilah, diharapkan fungsi zakat mampu dioptimalkan serta 

dapat ditemukan makna-makna dari emansipatorisnya sebagai sebuah “kebijakan 

ekonomi” sekaligus gerakan praksis pembebasan dan pengentasan kemiskinan.39 

Tidak diragukan lagi, peranan dan fungsi zakat sangat berkontribusi besar dalam 

upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dampaknya tentu akan lebih besar lagi jika dana zakat yang terhimpun itu lebih 

besar lagi dari tahun ke tahun.40 

Di masa pandemi Covid-19, jumlah Zakat, Infak, Sedekah (ZIS nasional) 

yang terhimpun tetap meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, yakni sebesar 

22,3% pada 2020 dan 12,9% pada 2021. Hal ini menunjukkan masih tingginya 

kepedulian dari kalangan yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu 

 

38Agus Yusuf Ahmadi dan Misbakhul Munir Mubarak, “Zakat Solusi Kesenjangan 

Ekonomi di Indonesia”, Journal of Educational and Language Research 1, no. 7, (Februari 2022), 

h. 922-923. 

39Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh’afin 
dengan Pendekatan Keindonesiaan, h. 170. 

40Gianie, “Zakat dan Upaya Mengatasi Kemiskinan”, Kajian Data Kompas, 26 April 2022. 

https://www.kompas.id/baca/telaah/2022/04/26/zakat-dan-upaya-mengatasi-kemiskinan. (6 

September 2022). 

https://www.kompas.id/baca/telaah/2022/04/26/zakat-dan-upaya-mengatasi-kemiskinan
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untuk mengatasi krisis ekonomi akibat pandemi. Untuk tahun 2022, yang juga 

masih diliputi suasana pandemi, dana ZIS nasional ditargetkan bisa mencapai Rp 

26 triliun. Dari data tersebut terlihat sudah ada peningkatan akan kesadaran umat 

Muslim Indonesia untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi yang 

dikelolah langsung pemerintah. Namun, jumlah dana yang terhimpun masih jauh 

dari potensi yang ada.41 

Dalam konteks Indonesia, keberadaan zakat sangat bergantung pada 

keberadaan lembaga zakat yang mengelolanya. Secara yuridis formal keberadaan 

zakat telah diatur dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di 

mana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang 

melakukan pengelolaan zakat secara nasional.42 Sehingga yang menjadi perhatian 

lembaga pengelola zakat adalah bagaimana zakat tersebut dapat dimanfaatkan 

serta diberdayagunakan untuk menanggulangi dan mengatasi kemiskinan umat 

Islam pada khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya. Pengelolaan ini 

penting agar zakat tidak hanya sekadar menjadi tempat penghimpunan dana, serta 

sasarannya tidak jelas dan tidak tepat sasaran.43 

Dana zakat harus betul-betul dikelola dan dimanfaatkan secara efektif dan 

efisien agar tidak salah sasaran. Sehingga, efektifitas dan efisiensi pengelolaan 

dana zakat dapat menjadi salah satu solusi penting dalam mengupayakan gerakan 

pengentasan kemiskinan guna mewujudkan kesejehteraan masyarakat.44 

 

41Gianie, “Zakat dan Upaya Mengatasi Kemiskinan”, Kajian Data Kompas, 26 April 2022. 

https://www.kompas.id/baca/telaah/2022/04/26/zakat-dan-upaya-mengatasi-kemiskinan. (6 

September 2022). 

42Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan 

Zakat, dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas RI). 

43Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh’afin 
dengan Pendekatan Keindonesiaan, h. 170. 

44Shidqi Ahyani, “Zakat dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Al-

Qur’an, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 2 (Oktober 2021), h. 217. 

https://www.kompas.id/baca/telaah/2022/04/26/zakat-dan-upaya-mengatasi-kemiskinan
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Ada beberapa langkah yang perlu ditempuh agar zakat benar-benar dapat 

berdayaguna didalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pertama, adalah 

memanfaatkan dana zakat untuk memberikan kesempatan kepada para mustahik 

untuk berwirausaha, sehingga mereka betul-betul dapat membebaskan diri dari 

ketergantungan dana zakat. Kedua, segmentasi sasaran yang jelas dan terencana. 

Ketiga, membangun jaringan demi pemberdayaan para mustahik. Keempat, ialah 

mengelolah dana zakat dengan baik agar dana tersebut dapat berkembang dan 

tidak akan habis. Kelima, memberikan alokasi dana pada pengembangan di dalam 

bidang pendidikan dan kesehatan bagi anak.45 

Hemat penulis, peranan zakat di dalam mensejahterakan masyarakat lemah 

masih belum maksimal. Meskipun peraturan dalam perundang-undangan tentang 

pengelolaan zakat telah disepakati, namun karena belum ada peraturan yang tegas 

bagi mereka yang enggan membayar zakat, sehingga membayar zakat masih 

terbatas pada segelintir orang yang memang sudah memahami dan memiliki suatu 

kesadaran tentang kewajiban membayar zakat dalam Islam. Dan ditambah lagi 

dengan sedikitnya lembaga amil zakat yang profesional dan akuntabel, sehingga 

mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat 

yang ada. Karena itu, kesadaran membayar zakat harus terus disuarakan dan juga 

disosialisasikan di seluruh lapisan masyarakat, serta kemudian diiringi dengan 

perbaikan manajemen zakat yang handal dan profesional. Sehingga pembangunan 

bangsa yang adil dan sejahtera dapat terealisasikan. 

Saat ini, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan 

penghimpunan dana zakat serta pengelolaan zakat. Adapun yang menjadi fokus 

utama dari pemerintah saat ini adalah mengembangkan digitalisasi zakat seiring 

dengan lekatnya kehidupan masyarakat dengan teknologi, termasuk dalam hal ini 

 

45Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh’afin 
dengan Pendekatan Keindonesiaan, h. 170-171. 
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bekerja sama dengan paltform perdagangan atau pembelanjaan secara daring (e-

commerce) untuk lebih memudahkan orang dalam membayar zakat. Namun, yang 

tak kalah penting dengan upaya digitalisasi zakat tersebut ialah meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dalam menyalurkan 

serta mengoptimalkan fungsi zakat secara transparan dan juga tepat sasaran.46 

Tentunya, dalam mengoptimalkan potensi zakat tidak akan mampu dirasakan 

tanpa adanya campur tangan dari pengelola zakat yang profesional.47 Selain itu, 

kesadaran membayar zakat harus senantiasa didorong dan disuarakan sebagai 

upaya keberpihakan dan perlindungan terhadap masyarakat marginal. Dorongan 

dan seruan kesadaran dalam membayar zakat merupakan hal yang mutlak mesti 

dilakukan, sehingga implikasi dari ibadah zakat dapat dirasakan oleh masyarakat 

marginal, seperti orang fakir, orang miskin, dan anak-anak yatim, sebagai pihak 

penerima zakat. 

Potensi zakat masih sangat besar dan sampai saat ini belum dimanfaatkan 

secara maksimal untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, kesadaran dalam 

membayar zakat harus tetap terus disuarakan demi membangun bangsa yang adil 

dan sejahtera. Meski demikian, di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi yang 

masih diliputi oleh bahaya pandemi, mengoptimalkan fungsi zakat juga bukanlah 

satu-satunya instrumen yang bisa diandalkan untuk mengentaskan kemiskinan, 

berikut memberdayakan kehidupan orang-orang yang termarginalkan. Hal yang 

utama ialah tetap pada upaya dalam penyediaan lapangan pekerjaan yang dapat 

memberikan pendapatan yang layak untuk keberlanjutan pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari masyarakat Indonesia yang masih berada dalam garis kemiskinan. 

 

46Gianie, “Zakat dan Upaya Mengatasi Kemiskinan”, Kajian Data Kompas, 26 April 2022. 

https://www.kompas.id/baca/telaah/2022/04/26/zakat-dan-upaya-mengatasi-kemiskinan. (6 

September 2022) 

47Lukman Hakim dan Ahmad Danu Saputra, “ Al-Qur’an dan Pengentasan Kemiskinan”, 

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 3 (2020), h. 8. 

https://www.kompas.id/baca/telaah/2022/04/26/zakat-dan-upaya-mengatasi-kemiskinan
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3. Membudayakan Infak 

Seruan-seruan al-Qur’an untuk menginfakkan harta merupakan salah satu 

dari sekian upayanya untuk memperbaiki masalah yang berkaitan erat dengan 

ekonomi.48 Sebelum membahas soal infak, satu hal penting diingatkan kembali, 

bahwa di dalam harta terdapat hak selain zakat. Rasulullah saw., pernah ditanya, 

apakah pada harta itu ada hak selain zakat? Beliau menjawab:  ل قَ  َِ لَ  ل نَّ لْل إََََْ
ِ
إ

يَةل  جَ  إَةَّ  49 Kemudian beliau.(Sesungguhnya dalam harta ada hak selain zakat) سَََل

membaca ayat 177 pada surat al-Baqarah, sebagai berikut. 

ل  للََّّ َِ بَّل َْ ت َ ِْ َْ  َّ َِّ إَبَْل لَ لَ وَََ ْْرل ََ لل وَإَْ ل ََْ ََرَََ يَ إَْ بََ ْ قل جهَكُتَ اتَ كجإ وتَ َِنْ تتَجََ  َّ ًَجْيل  َيَسَْ إَبَْل وَإَْ

   َْ ل ًََََََ إل ذَولو إَقْتَرْاَ وَإَْ بَََ ل تَِ ََ ٌلَََّ  ل تمَ إََََََْ ي لَ  وََ لَ وَإَنَّبل ل لَبََََ َْ ََََ ل وَإ اَِلَ ََ رل وَإَْ تخل ْْ إ

تَجنَ   جَ تََ يَةَ وَإَْ تمَ إَةَّ اَةَ وََ َََّ َِقلَيَ إَصَ لَ وَ لقلَ لَْ  وَلْل إَر  لفِل َََّ بلييل وَإَََ َََّ َِ إَََ لكلَ  وَإبْ َََ ََ ََ وَإَْ

َِ ْ ل  َ قتَجإ  بل َِ صََََ ي ل ََ إدَّ يَل اَوَ َ  إَبَْأسْل  إءل وَحل َّ لءل وَإَ ََََّ َِ لْل إَبَْأسََََْ لبلرلي وإ وَإَصََََّ ذَإ ٌلَهَ تَ
ِ
ْ إ هُل

ََّقتَجنَ ) تََ تَ إَْ ََ هُتَ يَل اَوَ  (177وَ

Terjemahnya: 

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, 

tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari 

akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta 

yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-

orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk 

memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan 

zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang 

sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka 

itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang 

bertakwa.50 

Salah satu hak yang terdapat pada harta selain zakat itu adalah infak. Ada 

banyak sekali ayat yang berbicara tentang infak. Dalam surat al-Baqarah saja, itu 

 

48Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh’afin 
dengan Pendekatan Keindonesiaan, h. 198. 

49Muh}ammad bin ‘I<sa> bin Saurah bin Mu>sa> bin al-Dah}a>k al-Tirmiz\i> Abu> ‘I<sa>, al-Ja>mi’ al-
Kabi>r: Sunan al-Tirmiz\i>, Juz 2 (Bairu>t: Da>r al-Gari>b al-Isla>mi>, 1998 M), h. 41. 

50Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h. 27. 
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tidak kurang dari 19 ayat dengan berbagai makna yang ditekankannya. Nah, dari 

beberapa penekanan makna dan isi kandungannya, berikut penulis kelompokkan 

beberapa poin ayat yang relevan serta menunjang bahasan dalam tulisan ini. 

1) Infak sebagai perintah dan peringatan 

Poin ini dapat kita jumpai dalam QS al-Baqarah/2: 195, sebagai berikut. 

ََ ل  َ ْ تََ بك إَْ ل َ يُتَ نَّ إللََّّ
ِ
نتَجإ إ ََ ل َ ِْ َِ ََ ل وَ ْْتَ َّْ عَ إه

ِ
ْ إ يكُتَ قْتَجإ بلأِ ْ ل ل وَلََ تتَْ بلييل إللََّّ َََ َِنْ لقتَجإ لْل س نلَ   وَ

(195) 

Terjemahnya: 

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri 

sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. 

Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.51 

Ayat tersebut di atas, memerintahkan untuk berinfak di jalan Allah, sebab 

menahan infak di jalan-Nya menyebabkan suatu kebinasaan.52 Yaitu kebinasaan 

jiwa akibat sifat kikir dan berikutnya kebinasaan masyarakat akibat tertahannya 

dana yang mereka butuhkan.53 Termasuk dalam kategori ini terdapat dalam QS al-

Baqarah/2: 254, sebagai berikut. 

لَّّ   يإل وَلََ يتَ لَ   ِ ًْ َ َ  جَْي  لََ ب َِنْ  أَتِْل ِْ قبَْيل  لْ  ْ ل َ زَقُْلَكُتَ ََّ لْ َِنْ لقتَجإ  ُتَجإ  َْ ت َ َِ ي ل لَ إدَّ َِيُّك َ لٌَ    ٍَ َََ وَلََ شََ

جنَ ) تََ لَ ل تَ إَظَّ ونَ هُتَ رتَ لَ  (254وَإهْكََ

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang 

telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual 

beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang 

kafir itulah orang yang zalim.54 

 

51Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h. 30. 

52Abu> al-Qa>sim Muh}ammad bin ‘Amru> bin Ah}mad Al-Zamakhsyari> Ja>r Alla>h, Al-
Kasysya>f ‘an H{aqa>iq G{awa>mid} al-Tanzi>l wa ‘Uyu>n al-Aqa>wi>l fi> Wuju>h al-Ta’wi>l, Jilid 1 (Cet. I; 

Bairu>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995), h. 343. 

53Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usaini al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n, Jilid 1, h. 192. 

54Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h. 42. 
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Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan infak dalam 

ayat ini ialah infak untuk kepentingan jihad fi sabilillah, yaitu untuk kepentingan 

perjuangan dalam menegakkan agama Allah swt., serta mempertahankan diri dan 

negara terhadap ancaman musuh. Sedang ulama yang lain berpendapat bahwa yang 

dimaksudkan dengan infak dalam ayat ini adalah infak wajib dan infak sunah, yaitu 

zakat dan sedekah. Adapun kata-kata “kafir” dalam ayat ini adalah mempunyai 

arti “enggan berzakat” bukan kafir dalam pengertian tidak beriman. 

Dalam konteks ayat ini, menginfakkan sebagian dari rezeki (harta benda) 

menurut Islam mempunyai fungsi sosial, di samping untuk kepentingan pribadi. 

Apabila seseorang telah berhasil memperoleh harta benda dengan cara yang halal, 

maka dia mempunyai kewajiban untuk membelanjakan sebagian dari harta benda 

itu untuk kepentingan diri dan keluarganya, dan sebagiannya lagi diinfakkan untuk 

kepentingan umum, baik berupa zakat, sedekah atau sumbangan suka rela untuk 

kemaslahatan masyarakat umum. 

Ayat di atas, juga merupakan seruan untuk mempergunakan kesempatan 

yang tidak pernah datang dua kali. Yaitu kesempatan yang jika mereka menyia-

nyiakannya begitu saja, maka tidak ada lagi setelah itu kegiatan jual beli yang 

dapat melipatgandakan keuntungan, tidak ada lagi pertemanan atau pertolongan 

dari siapa pun yang dapat membantu mencegah datangnya pembalasan akibat dari 

kelalaian atau keengganan menjalankan seruan Allah swt.55 

2) Adanya janji pahala yang berlipat ganda 

Poin ini dapat dijumpai antara lain dalam QS al-Baqarah/2: 261-262. 

نبْتَلَِّ  نلَبليَ لْل كَتَ ل سََتَ َِ سََ َ بْ َِنبَْتَْ  سََ َ بَِّ   َِ لَيَل  ََ ل  بلييل إللََّّ جَإََ تَاْ لْل سَََ ْْ َِ َِ  تَنْ لقتَجنَ  ي ل ثيَتَ إدَّ َْ  

لْيم  ) ٌَ  ِ تَ وَإسَََل لءتَ وَإللََّّ ِْ يََََََ ََ لَ لتَ  لنل تَ  تَضََََ بَِّ  وَإللََّّ َِ لفَِ تَ  َِ  تَ 261لْ ي ل جَإََ تَاْ لْل  ( إدَّ ْْ َِ نْ لقتَجنَ 

 

55Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usaini al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n, Jilid 1, h. 285. 
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ل  ْْ َ ٌَْ  ٌ اْ وَلََ خَجْ ل نَْ  َ بِ ل ْ نل هُتَ َِاْرتَ َِذل  ََ تَاْ  ُ ل وَلََ  َْ َِنَْ قتَجإ  ل  َْ جنَ  تَِ َّ لََ  تَتبْل ل متَ بلييل إللََّّ اْ وَلََ  سََ

ةَنتَجنَ ) ْ يَُْ  (262هُتَ

Terjemahnya: 

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti 

sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada 

seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan 

Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di 

jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan 

menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka 

memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka 

dan mereka tidak bersedih hati.56 

Ayat di atas mengandung perumpamaan tentang pelipatgandaan pahala 

bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan demi rida-Nya. Ia juga 

menjelaskan bahwa setiap kebaikan yang diberikan akan dilipatkan pahalanya 10 

hingga 700 kali lipat.57 

Ayat-ayat ini terkait dengan ayat 259. Dalam ayat tersebut dikemukakan 

bahwa membangun dunia dan memakmurkannya mengharuskan adanya manusia 

yang hidup, tinggal, bergerak, giat dan berusaha. Tanpa kehadiran manusia dan 

kehidupannya, maka satu negeri tidak akan makmur. Hidup tidak hanya sekadar 

menarik nafas lalu menghembuskannya. Hidup adalah gerak, rasa, tahu, kehendak 

dan pilihan. Manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya. Ia harus saling 

membantu, saling melengkapi, dan karena itu pula mereka harus beragam dan 

berbeda-beda agar mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lain.  

Sehingga, mereka yang tidak mampu dalam satu bidang dibantu oleh yang 

lain yang lebih mumpuni, atau punya kelebihan di bidang itu. Demikian juga 

mereka yang kuat membantu yang lemah. Kiranya inilah yang dijelaskan dalam 

kelompok ayat 261-262 pada surat al-Baqarah ini. Pada ayat 261 berpesan kepada 

 

56Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h. 44. 

57Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 2, h. 70. 
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mereka yang berpunya agar tidak merasa berat membantu, karena apa yang di 

infakkan akan tambah berkembang dengan berlipat-ganda.58 

3) Keterangan tentang kepada siapa infak itu diberikan 

Selanjutnya, poin ini dapat dipahami antara lain dalam QS al-Baqarah/2: 

215, sebagai berikut. 

 َََ َََ ََ َْ  وَإَْ ًَََل ِقْرَبلَ  وَإَْ ْْ لِ وَإ يْ َ لْْجَْإلل ِْ يَيِْْ ََ لْ  ْ َِنَْ قْتُتَ ل  َْ لذَإ  تَنْ لقتَجنَ قتَيْ  َْ  ََ َ أَِتَجن ََْ لكل ل  يََََ

لِ  لْيم  )وَإبْ َ بلإل ٌَ نَّ إللََّّ
ِ
ِْ يَيِْْ َلَ لْ ْتَجإ  َِ ل تَْ  َْ بلييل وَ ََّ  (215إَ

Terjemahnya: 

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka 

infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya 

diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan 

orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, 

maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.59 

Ayat ini menjelaskan sesuatu yang dinafkahkan hendaklah diberi terlebih 

dahulu kepada orang tua yaitu bapak dan ibu, karena keduanya adalah orang yang 

paling berjasa kepada anaknya. Merekalah yang mendidiknya sejak anak masih 

dalam kandungan, dan pada waktu kecil bersusah payah dalam merawat serta 

menjaga pertumbuhannya. Sesudah itu, barulah nafkah diberikan kepada kaum 

kerabat, seperti anak-anak, saudara-saudara yang memerlukan bantuan. Mereka itu 

adalah orang-orang yang semestinya dibantu, karena kalau dibiarkan saja, akhirnya 

mereka akan meminta kepada orang lain, akibatnya akan memalukan keluarga 

sendiri. Lalu kemudian diberikan kepada anak-anak yatim yang belum bisa 

berusaha untuk memenuhi keperluannya. Akhirnya kepada orang-orang yang 

miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan untuk menutupi keperluannya, 

meringankan beban karena sekalipun mereka tidak ada hubungan famili, tetapi 

 

58M. Quraish Shihab, Tafsi>r al-Misba>h: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol 1, h. 

665. 

59Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h. 33. 
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mereka adalah anggota keluarga besar kaum Muslimin, yang sewajarnya dibantu 

ketika mereka sedang dalam keadaan kesusahan. 

Ayat di atas, selain memberi keterangan kepada siapa saja infak diberikan 

juga memberi pelajaran bahwa dalam memberikan infak itu hendaklah ditempuh 

dengan cara-cara yang “al-aqrab fa al-aqrab s\umma al-a>kharu>n, yakni diberikan 

pertama-tama kepada pihak yang dalam susunan kekeluargaan atau kekerabatan 

mempunyai hubungan ‘paling dekat’, kemudian secara berurutan, ‘yang dekat’, 

‘agak jauh’, ‘jauh’ dan begitu sampai seterusnya. Dalam ungkapan lain, diberikan 

berdasarkan skala prioritas.60 

Dari uraian penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ada kewajiban lain 

selain zakat yang harus ditunaikan dari harta. Kewajiban itu antara lain adalah 

infak. Ayat-ayat tentang infak dalam al-Qur’an tidak di-nasakh oleh ayat-ayat 

zakat, melainkan masing-masing berdiri sendiri. Ayat-ayat tentang infak justru 

menegaskan bahwa zakat saja belum cukup. Artinya, menunaikan zakat tidaklah 

menjadi alasan untuk menggugurkan kewajiban infak. 

Di lain hal, di antara pesan yang hendak disampaikan oleh ayat-ayat infak 

adalah keharusan adanya keberpihakan serta perlindungan terhadap mereka kaum 

marginal, dalam hal ini ialah kelompok-kelompok miskin dan anak-anak yatim. 

Sehingga mereka sebagai sasaran infak, dalam konteks sekarang bisa dimaknai 

sebagai suatu kegiatan sosial, termasuk di dalamnya ialah program dalam rangka 

pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan kehidupan sosial masyarakat miskin. 

Pemilikan harta tidak boleh dijadikan sebagai tujuan akhir, tetapi justru 

sebagai sarana untuk berbakti kepada Allah. Olehnya itu, kesuksesan seseorang 

dalam proses pemilikan harta ini diukur dari kontribusinya untuk meningkatkan 

 

60Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh’afin 
dengan Pendekatan Keindonesiaan, h. 204. 
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standar kehidupan masyarakat serta usahanya untuk memperkecil adanya tingkat 

ketimpangan dan ketidakadilan antar-manusia.61 

Sejatinya, makna-makna inilah yang telah dipesankan Nabi saw., ketika 

dalam beberapa hadisnya beliau memuji orang yang berinfak. Diantara pujian Nabi 

saw., kepada orang yang berinfak adalah sabdanya sebagai berikut. 

 َ ًَل: هِل ْْ تَِ ًَ تَ إَ ْ لََّ، َلََ كَ ًَ ل إَ َِ إَ لْ ًَل يَيْْ   ْْ تَِ ًَ تَ إَ لفِللَّتَ إَ ََّ َ إَ ْ لََّ: هِل كَ ، وَإَ تَنْ لقَ تَ  62إلم

Artinya: 

Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan yang di 

atas adalah tangan yang memberi sedang yang di bawah adalah tangan yang 

meminta. 

Jelaslah bahwa membudayakan infak adalah anjuran agama yang harus 

diperhatikan. Dalam konteks umat Islam di Indonesia, pembangunan perangkat 

keras, perangkat lunak, dan terlebih dalam menciptakan kader-kader umat yang 

tangguh dan berakidah, tidak bisa lepas dari infak. Demikian seperti ditegaskan 

oleh Amien Rais dalam bukunya “Tauhid Sosial”.63 

B. Keberpihakan dan Perlindungan Kaum Marginal dalam Bidang Sosial 

1. Tauhid sebagai Paradigma Pembebasan Sosial 

Iman yang benar, sikap kritis, penggunaan akal sehat (rasional), kejujuran, 

kemandirian, keterbukaan, sikap percaya kepada diri sendiri, berani karena benar, 

serta kebebasan bertanggung jawab, semua itu merupakan efek pembebasan dari 

semangat tauhid pada diri seorang muwah}h}id. Dari sini, kualitas-kualitas pribadi 

yang tertanam melalui tauhid itu akan terwujud pula dalam kualitas-kualitas 

 

61Alwi Shihab, Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama (Cet. IV: Bandung: 

Mizan, 1998), h. 262-264. 

62Muh}ammad bin Isma>’i>l Abu> Abdulla>h al-Bukha>ri> al-Ju’fi>, Al-Ja>mi’ al-Musnad al-S{ah}i>h} 
al-Mukhtas}ar min Umu>r Rasu>l Alla>h S{alla Alla>h ‘Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayya>mihi: 
S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz 2, h. 112. Lihat juga, Muslim bin al-H{ajja>j Abu> al-H{asan al-Qusyairi> al-

Naisa>bu>ri>, Al-Musnad al-S{ah{i>h{ al-Mukhtas}ar bi Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ila> Rasu>l Alla>h S{alla> Alla>h 
‘Alaihi wa Sallam, Juz 2 (Bairu>t: Da>r Ih{ya> al-Tura>s\ al-‘Arabi>, t.th.), h. 717. 

63M. Amien Rais, Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan (Cet. III; Bandung: 

Mizan, 1998), h. 140. 
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masyarakat yang keanggotaannya terdiri dari pribadi-pribadi serupa itu. Tauhid 

pada tingkat kemasyarakatan dapat dilihat sebagai kelanjutan efek pembebasan 

pada tingkat pribadi.64 

Dalam Kitab Suci, prinsip tauhid langsung dikaitkan dengan sikap dalam 

menolak t}a>gu>t. Perkataan t}a>gu>t sendiri diartikan dalam berbagai makna. Namun 

kesemua arti itu tetap mengacu kepada kekuatan sewenang-wenang, otoriter, dan 

tiranik, atau apa-apa yang melewati batas.65 Dalam penggalan firman-Nya QS al-

Baqarah/2: 256 dijelaskan. 

ثقَْ  لََ إنْ لصَليَ ََ َ رْوَةل إَجْتَ تَِ َْ ََ بَّل ََ َْ ََ ل َقََ ل إس ْ للََّّ ِْ بَّل لْ ل تَجول وَ تَمْ َطَّ َْ تَرْ بَّل ِْ يَ ََ  لََ

Terjemahnya: 

Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, 

dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan 

putus....66 

Dengan mudah firman ini dapat ditafsirkan bahwa orang yang berhasil 

melepaskan diri dari belenggu kekuatan-kekuatan tiranik, yang datang baik dari 

dalam dirinya sendiri maupun dari luar, kemudian ia berhasil pula berpegang pada 

satu kebenaran yang sejati, maka sungguh ia telah menempuh hidup aman-sentosa, 

tidak akan gagal dan tidak akan kecewa.67  

Kesanggupan seorang pribadi di dalam melepaskan diri dari belenggu 

kekuatan tiranik dari luar adalah salah satu pangkal efek pembebasan sosial dari 

semangat tauhid. Bahkan dalam menentang, melawan ancaman musuh, membela 

diri untuk menciptakan suatu tatanan kebebasan beragama serta untuk mencegah 

kesewenang-wenangan kekuasaan yang bersikap tiranik adalah konsekuensi logis 

 

64Nurcholis Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah 
Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan, h. 85. 

65M. Amien Rais, Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan, h. 37. 

66Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h. 42. 

67Abad Badruzaman, Teologi Menuju Aksi: Membela yang Lemah, Menggembur 
Kesenjangan (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 201. 
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paham Ketuhanan Yang Maha Esa.68 Itulah sebabnya, tugas setiap rasul yang 

diutus ialah menanamkan keimanan yang benar kepada Allah dan menentang 

tirani. Hal ini sejalan dengan firman-Nya dalam QS al-Nah}l/16: 36. 

تَ   َ   إللََّّ ِْ هََ َْ ْ تَاْ  لَ ل تَجوَ ََ َ وَإاْبنَلبتَجإ إَطََّ وإ إللََّّ َِنل إنْبتََ تَ جلَل  ََتَ ِ  َ سَََ ََّْ اَ لنََْل لْل كَتَ ل  َِ َ وََقَََْ  ب

قَّْ  ًٌََْْ  َِ  ِْ َْ ْ تَاْ  لْ بلَ   وَ ل ََذ  تََ بَ تَ إَْ ًْلَ يَنَ ٌلَقل وإ كَ رتَ لَ َلَنظْتَ  ِْ ْْ وإ لْل إ يْتَ اََ تَ ََََََل إل إَضََََّ

(36) 

Terjemahnya: 

Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk 

menyerukan), “Sembahlah Allah, dan jauhilah tagut”, kemudian diantara 

mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam 

kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana 

kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul).69 

Tirani ditolak dalam sistem tauhid karena ia bertentangan dengan prinsip 

bahwa yang secara hakiki berada di atas manusia hanyalah Allah. Sebab manusia 

adalah ciptaan tertinggi Tuhan, yang bahkan Tuhan sendiri memuliakannya. Oleh 

karena itu, sangat melawan harkat dan martabat manusia sendiri jika ia hendak 

mengangkat sesuatu selain Tuhan ke atas dirinya sendiri ke atas manusia yang lain 

(melalui sikap tiranik atas sesama manusia). Inilah salah satu hakikat syirik. Efek 

syirik, seperti halnya dengan setiap sistem mitologis dan tiranik, ialah suatu 

pembelengguan dan perampasan hak kebebasan.70 

Di dalam Islam semua dimensi sosial harus dipusatkan dalam perspektif 

universalisme yang terhubung dengan tauhid, dengan demikian maka tauhid akan 

menjadi pondasi dan kerangka dari nilai dasar (fundamental values) terhadap 

 

68Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 2, h. 48. 

69Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h. 271. 

70Nurcholis Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah 
Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan, h. 86-87. 
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wawasan global kehidupan manusia yang bersifat filosofis dan komplementatif.71 

Tauhid menginginkan terjadinya perubahan struktural dalam sebuah kehidupan 

manusia. Manusia akan terhindar dan terproteksi dari berbagai perilaku-perilaku 

penjajahan, perbudakan dan eksploitasi sesama manusia, manakala nilai-nilai 

tauhid terhadap pengakuan keesaan Allah swt., telah meresap dalam jiwanya. 

Manifestasi nilai-nilai tauhid dalam realitasnya ditinjau dalam tataran 

historis-empiris dapat dilihat ketika Islam datang disaat-saat masyarakat sedang 

mengalami kekacauan dan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. Kedatangan Islam di 

masyarakat Arab Jahiliah telah berhasil sejak awal munculnya sebagai tonggak 

memerdekakan dan menjauhkan manusia dari belenggu kebodohannya, kenistaan, 

ketertindasan, sistem perbudakan, eksploitasi dan diskriminasi dalam struktur 

sosial masyarakat Arab Jahiliyah. Kedatangan risalah tauhid telah menjadi suatu 

momentum yang tepat untuk menyelamatkan dan membebaskan kaum marginal 

(mustad}’afin) ditengah-tengah keputusasaan serta hilangnya harapan mereka, 

sehingga mereka bisa merasakan arti kemanusiaan yang sesungguhnya.72 

Dalam konteks ini, Islam bagi pembebasan kaum marginal, tauhid tidak 

sekadar pemahaman, lebih dari itu, tauhid adalah pandangan dunia (worldview) 

dan sebagai suatu paradigma pembebasan sosial. Pandangan ini mengajak untuk 

memahami tauhid keluar dari lingkaran diskusi, penafsiran, dan perdebatan yang 

filosofis, teologis, dan ilmiah, lalu masuk dalam problematika sosial. Berbicara 

tauhid adalah berbicara berbagai masalah yang menyangkut sosial.73 Karena itu, 

tauhid sebagai instrumen gerakan pembebasan sosial mendorong manusia untuk 

 

71Muh}ammad Taqi> Mis}ba>h} Yazdi>, Filsafat Tauhid: Mengenal Tuhan Melalui Nalar dan 
Firman, terj. M. Habib Wiajksana (Cet. I; Bandung: al-‘Arasy, 2003), h. 87-88. 

72Munif Mahadi Attamimi, “Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Qur’an (Dimensi Akidah, 

Syariat dan Akhlak)”, Disertasi (Jakarta: PPs Institut PTIQ 2020 M/1442 H), h. 88-89. 

73Ki H. Ashad Kusuma Djaya, Islam Bagi Kaum Tertindas: Kerangka Pembebasan Kaum 
Mustadh’afin dari Teologi Ke Sosiologi (Cet. I; Bantul: Kreasi Wacana, 2016), h. 10. 
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berani bertindak, menyatakan, dan melahirkan karakter-karakter manusia yang 

bebas, merdeka serta bertanggung jawab.74 

Pandangan dunia tauhid adalah pandangan dunia yang melihat kenyataan 

sebagai realitas yang holistik, universal, integral dan monostik. Semua makhluk 

dan objek di alam semesta merupakan refleksi atas kebesaran Tuhan. Pandangan 

dunia tauhid merupakan pandangan dunia yang integral. Pandangan dunia tauhid 

memberikan “kelonggaran” bagi manusia untuk mengembangkan kebebasannya, 

sehingga manusia dapat bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan-perbuatan 

yang dilakukannya. Pandangan dunia tauhid juga memandang bahwa manusia itu 

sebagai insan yang memiliki kemerdekaan dan martabat yang sangat tinggi, serta 

memandang bahwa Tuhan menurunkan ajaran pembebas bagi umat manusia. 

Karena itu, setiap upaya mendekatkan diri kepada-Nya akan membuat manusia 

terbebas dari nilai-nilai kerendahan.75 

Dari berbagai konsekuensi logis pandangan dunia tauhid, salah satunya 

yang amat kuat mempunyai dampak terhadap pembebasan sosial yang besar adalah 

egalitarianisme. Berdasarkan egalitarianisme, tauhid menghendaki adanya sistem 

kemasyarakatan yang demokratis berdasarkan musyawarah, bersikaf  inklusif 

yakni terbuka, dimana ia memungkinkan masing-masing anggota untuk saling 

memperingatkan tentang apa-apa yang baik dan benar, dan tentang ketabahan 

menghadapi perjalanan hidup dan juga tentang saling cinta kasih antar sesama 

manusia, berikut adanya kebebasan di dalam menyatakan pendapat. Kebebasan 

karena tauhid juga menghendaki adanya kemampuan menghargai pendapat orang 

lain, karena bisa saja pendapat mereka itu lebih baik dari pada pendapat yang 

 

74Munif Mahadi Attamimi, “Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Qur’an (Dimensi Akidah, 

Syariat dan Akhlak)”, Disertasi, h. 89. 

75Ki H. Ashad Kusuma Djaya, Islam Bagi Kaum Tertindas: Kerangka Pembebasan Kaum 
Mustadh’afin dari Teologi Ke Sosiologi, h. 12-13. 
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bersangkutan. Jadi pada hakikatnya, pandangan dunia tauhid tidak dibenarkan 

adanya sikap absolutisme antara sesama manusia.76 

Implikasi logis dari pandangan dunia tauhid, seperti ditegaskan Ali 

Syari’ati, adalah bahwa menerima kondisi masyarakat dalam keadaan penuh 

kontradiksi sosial, marginalisasi, dan diskriminasi, serta menerima pengkotak-

kotakan dalam masyarakat sebagai suatu perbuatan syirik, yaitu menentang 

pandangan kesatuan antara Allah, manusia dan alam. Di sini, secara tegas Ali 

Syari’ati, sebagaimana dikutip oleh Eko Supriyadi, menyatakan: “Jadi (tauhid) 

tidak terbagi-bagi atas dunia dan akhirat nanti, atas yang alamiah dengan supra-

alamiah, atas substansi dan arti, atas jiwa dan raga. Jadi kita memandang seluruh 

eksistensi sebagai suatu bentuk tunggal, suatu organisme tunggal, yang hidup dan 

memiliki kesadaran, cipta, rasa, dan karsa.77 

Dalam tauhid, tidak ada kontradiksi antara manusia dengan alam, ruh 

dengan badan, dunia dengan akhirat, dan antara spirit dengan materi. Dengan 

demikian, tauhid menolak segala bentuk kontradiksi legal, sosial, politik, rasial, 

nasional, teritorial, maupun genetik. Dan sebaliknya, segala pertentangan yang 

muncul di dunia adalah disebabkan oleh pandangan hidup ‘syirik’, yang di tandai 

dengan adanya diskriminasi dan marginalisasi.78 

Oleh karena itu, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, tauhid Islam 

harus berjuang dalam berjihad melawan berbagai permasalahan yang ada, yakni 

penindasan yang berujung kemiskinan terhadap masyarakat marginal. Menurut 

Asghar Ali Engineer, konsep tauhid merupakan pokok yang penting untuk sebuah 

 

76Nurcholis Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah 
Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan, h. 87. 

77Eko Supriyadi, Sosialisme Islam: Pemikiran ‘Ali Syari’ati (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2003), h. 164. 

78Abad Badruzaman, Teologi Menuju Aksi: Membela yang Lemah, Menggembur 
Kesenjangan, h. 203-204. 
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revolusi. Asghar Ali Engineer beranggapan bahwa tauhid bukan hanya diartikan 

mengesakan Tuhan saja, melainkan tauhid dalam pembebasan sosial ini dapat 

diartikan sebagai kesatuan manusia (unity of mankind). Bagi Asghar, hal tersebut 

hanya akan bisa terwujud jika tidak adanya masyarakat tanpa kelas.79 

Tauhid sebagai paradigma pembebasan sosial menuntut manusia hanya 

takut kepada satu kekuatan, yaitu kekuatan Tuhan, selain itu adalah kekuatan yang 

tidak mutlak atau palsu. Pandangan ini akan menggerakkan manusia untuk 

melawan segala bentuk kekuatan yang memarginalkan manusia atas manusia. 

Sehingga tauhid memiliki esensi sebagai gagasan yang bekerja untuk keadilan, 

kesejahteraan, solidaritas, dan pembebasan.80 

Implikasi logis tauhid sebagai paradigma pembebasan sosial ialah bahwa 

menerima kondisi masyarakat yang penuh kontradiksi dan diskriminasi sosial, 

serta menerima pengkotak-kotakan dalam masyarakat sebagai suatu perbuatan 

syirik. Dengan demikian, dalam pandangan ini, masyarakat tanpa kelas menjadi 

sebuah konsekuensi dari tauhid.81 Allah berfirman dalam QS al-H{ujura>t/49: 13. 

َِكْ  نَّ 
ِ
لَ َتَجإ إ ََِ لَََ جبَّل وَقبَََلفِليَ  تَِ ََتَ ْ شَََ ْنََْلكُتَ َِ اَنَْ  وَاَ ِْ ذَكَرِ وَ لْ  ْ َُلَكُتَ نََّ يَْقَْ

ِ
لَ إَنََّلستَ إ َِيُّك ْ نل ٍَ كُتَ َْ نَْ   رَ

لْيم  خَبليْ  ) ٌَ َ نَّ إللََّّ
ِ
ْ إ َِتقَْلكُتَ ل   (13إللََّّ

Terjemahnya: 

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang 

paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. 

Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.82 

 

79Asghar Ali Engineer, Islam and Liberation Theology: Essay on Liberative Elements in 
Islam, terj. Agung Prihantoro, Islam dan Teologi Pembebasan, h. 11. 

80Ki H. Ashad Kusuma Djaya, Islam Bagi Kaum Tertindas: Kerangka Pembebasan Kaum 
Mustadh’afin dari Teologi Ke Sosiologi, h. 13. 

81Sabara, “Pemikiran Teologi Pembebasan Ali Syari’ati”, Jurnal Al-Fikr 20, no. 2 (2016), 

h. 224. 

82Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h. 517. 
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2. Menciptakan Tatanan Masyarakat Tanpa Kelas 

Masyarakat Islam sejatinya tidak mengenal kelas. Ia adalah wadah bagi 

orang-orang yang tercabut haknya, yaitu mereka yang tersiksa, dalam kondisi 

lapar, dan termarginalkan. Pesan Islam adalah pesan kerakyatan sebagai amanat 

al-Qur’an dalam QS al-Qas}as}/28: 4-5. 

َِيَ  لَ وَاَ  ِْ ْْ رْنَجْنَ ٌاََ لْل إ لَ نَّ 
ِ
ْ   إ َِبنْلَءَهُتَ ْ تَاْ  تَذَب لحتَ  لْ لتَ طَلفِلَ  ل  لِ ََْ َضَََ ْ ََ ل يََََ لِ ًَ ََ ل َِهَْْ َل شََ

( َِ ي ََل ل  ْ تََ َِ إَْ لْ َّإتَ يَنَ  ن
ِ
ْ إ لءَهُتَ َََ ََْ يل نل ْ ََ َ لِ تَجإ لْل  4وَي تََضَْ َِ إسَ ْ ي ل َِّ ٌلَََّ إدَّ تََ َ َِنْ ن ( وَْتَرل  تَ 

َْ تَاتَ إَجَْإ لثل  َِ ََّ ل وَنََْ َِفِل َْ تَاْ  َِ لَ وَنََْ  ِْ ْْ  (5َ  )إ

Terjemahnya: 

Sungguh, Fir’aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan 

penduduknya berpecah belah, dia menindas segolongan dari mereka (Bani 

Israil), dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak 

perempuan mereka. Sungguh, dia (Fir’aun) termasuk orang yang berbuat 

kerusakan. Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang 

tertindas di bumi (Mesir) itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan 

menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi).83 

Islam menuntut terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang berkeadilan, 

sebuah gerakan kebangkitan yang menentang penindasan, kekerasan, pemerasan, 

dan diskriminasi, sehingga mereka mendapatkan masyarakat yang membebaskan 

dirinya dari belenggu tirani, ketidakadilan dan kebohongan.84 Karena itu, proses-

proses marginalisasi manusia atas dasar ras, kelas, darah, kekayaan, kekuatan dan 

lain-lain, itu tidak bisa dibiarkan dan hanya ada satu kata, lawan! Oleh sebab itu, 

Islam adalah sebuah kekuatan revolusioner untuk melawan segala bentuk tirani 

yang menindas dan ketidakadilan menuju persamaan tanpa kelas. 

Islam bukan saja mengajarkan bahwa semua manusia itu sama di hadapan 

Allah, Islam juga mengutuk sikap mental yang melebihkan suatu kelompok 

manusia atas kelompok yang lain. Merasa mempunyai derajat yang lebih tinggi 

 

83Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h. 385. 

84Eko Supriyadi, Sosialisme Islam: Pemikiran ‘Ali Syari’ati, h. 139-140. 
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daripada orang lain, entah itu karena keturunan, kekuasaan, kekayaan, dan atau 

pun pengetahuan, semua itu dikutuk oleh Islam sebagai sikap yang sombong dan 

takabur.85 Bukankah sikap tersebut tidak akan ada tempat yang akan ia masuki 

kecuali neraka, sejalan dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah saw. 

 ِْ ، نَ ل اَرلير  ثنَََ لنَ، حََ َّ َََ لْ ِْ نتَ لْ َِنََ  إتَ  تَََ ِْ : وَسََل ََ نَبَْ تَ اللهل ل ِ ، قََ َََّ  َ تَْ تَِ  لنتَ بْ َََ لْ ل نتَ ثنَََ حََ َّ

لَحِ، نَ  ل َِبِل صََ  ِْ ، نَ ِعََْشل ْْ تََ اللهل صََ إ ج ََ َ سَتَ : قلَ ََ ْ  لو ل قلَ تَُ ًِ  إَْ لِ َِبِل سََ إل  ِْ  ًْ َ لََّّ اللهتَ ٌَْ

 : َ لََّ :  وَسََََََ ونَ، وَقلَََ ل إَجَْنَّ تَ تَ ََبَ ل ََ تََ ونَ وَإَْ َّ إَجَْبَّل تَ : لْل ، َقََلََ ل إَنَّل تَ بجََّ ل إَجَْنَّ تَ وَإَنَّل تَ ِْ إ

 ََ تَاْ، قلَ لكلً تَ َََ َْ َ لءتَ إَنَّلسل وَ َِ َّ ضَتَ ، لْل َِشَلءتَ  ِْ َْ لَ  اتَ بل َِ  َِْ لَ إَجَْنَّ تَ َ مَْيل  َّ ن
ِ
ل، إ ََ : َقََضَََ بيََْ تَ

هَل ْمْتَ لْ َ ٌلََََّ  حتَ َ ، وَلَكِلل َِشَلءتَ  ِْ َْ لَ  تََ بل ل اٌَذَ  لَ إَنَّل تَ ٌذََإبِل  َّ ن
ِ
 86وَإ

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Us\man bin Muh}ammad, Abdulla>h berkata: 

aku mendengarnya dari Us\man, telah menceritakan kepada kami Jari>r, dari 

al-A'masy, dari Abu> S{ali>h} dari Abu> Sa'i>d al-Khudri> ia berkata: Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Surga dan neraka saling beradu 

argumen, neraka berkata; 'Yang memasukiku adalah orang-orang yang 

sombong dan takabur, ' dan surga berkata; 'Yang memasukiku adalah orang-

orang lemah dan miskin dari kalangan manusia.'" Beliau bersabda: 

"Kemudian Allah memutuskan antara keduanya; 'sesungguhnya surga, 

engkau adalah rahmat-Ku, denganmu Aku sayangi orang-orang yang Aku 

kehendaki. Dan neraka, sesungguhnya engkau adalah siksa-Ku, denganmu 

Aku siksa siapa saja yang Aku kehendaki, dan penghuni untuk kalian berdua 

adalah menjadi tanggungan-Ku." 

Itulah sebabnya, pada suatu hari Rasulullah saw, marah ketika mendengar 

Abu Z|ar memanggil bilal dengan sebutan; “Hai, anak dari perempuan hitam”. 

Rasulullah seketika menepuk bahu Abu Z|ar seraya berkata; “Terlalu, terlalu! 

Tidak ada kelebihan orang putih atas orang hitam, kecuali karena amal saleh.” Abu 

Z|ar segera menjatuhkan diri ke tanah, lalu diratakannya pipinya dengan debu, dan 

dimintanya Bilal untuk menginjak kepalanya sebagai tebusan atas kesombongan 

 

85Abad Badruzaman, Teologi Menuju Aksi: Membela yang Lemah, Menggembur 
Kesenjangan, h. 205. 

86Abu Abdullah Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Hila>l bin Asad al-Syaba>ni>, 

Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, Juz 18, h. 277. 
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dirinya. Abu Z|ar tahu bahwa dalam Islam menyombongkan diri karena keturunan 

adalah dosa besar. Sejak saat itu, Abu Z|ar menjadi orang yang sangat rendah hati. 

Ia kemudian memilih hidup seperti orang miskin, dan bergaul juga dengan orang-

orang miskin, kelompok yang sering kali direndahkan oleh masyarakat. Sejak pada 

saat itu, Abu Z|ar sering mewakili kepentingan orang-orang lemah. Abu Z|ar ingin 

mengingatkan orang-orang kaya bahwa mereka itu menjadi kaya karena keringat 

dan jerih payah orang-orang miskin. Dengan itu pula, Abu Z|ar ingin mengajarkan 

bahwa orang kaya sepatutnya memberikan penghormatan mereka kepada orang-

orang miskin.87 

Betapa apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw., pada masa awal Islam 

adalah bukti konkrit bagaimana keberpihakan dan perlindungan Islam terhadap 

golongan yang termarginalkan baik itu secara ekonomi, sosial dan politik yang 

terjadi dalam suatu masyarakat. 

Setelah Rasulullah saw., meninggal dunia, asas persamaan dan keadilan 

dilanjutkan oleh para sahabatnya. Suatu hari, seorang rakyat kecil berangkat dari 

Mesir menuju Madinah. Ditempuhnya jarak yang jauh, hanya untuk mengadukan 

sesuatu hal kepada Khalifah Umar bin Khattab. “Ya Amirul Mukminin”, ujar tamu 

dari Mesir itu, “suatu hari aku bertanding menunggang kuda dengan cambuknya 

sambil menyombongkan diri, ‘Aku anak orang yang mulia!’ Berita ini sampai 

kepada ayahnya. Karena khawatir aku datang melapor kepadamu, ayahnya 

memasukkan aku ke penjara. Aku berhasil lolos, dan sekarang datang mengadu 

kepadamu.” 

Umar segera mengirim surat kepada Gubernur Amr bin As}. Dimintanya 

agar Amr bin As} dan anaknya datang pada musim haji. Setelah selesai haji, 

dihadapan orang banyak, Umar melemparkan cambuk kepada rakyat dari Mesir 

 

87Jalaluddin Rakhmat, ed., Islam Alternatif: Menjelajah Zaman Baru, Edisi Baru (Cet. I; 

Bandung: PT Mizan Pustaka, 2021), h. 37. 
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tadi: “Silakan pukul anak orang mulia itu.” Sekarang anak orang besar itu harus 

meraung-raung dalam cambukan keadilan Islam. Umar bahkan menyuruh agar 

ayahnya dicambuk pula, “Pukulkan cambuk itu di atas rusuk Amr.” Namun, sang 

pengadu itu hanya berkata, ‘Aku sudah cukup memukul orang yang memukulku.’ 

Ketika itu Umar berkata kepada Amr bin As} dengan suatu perkataan yang baru 

digunakan di Eropa pada masa Revolusi Prancis, dan digunakan pula di Amerika 

ketika Declaration of Independence ditulis: Wahai Amr bin As}, mengapa engkau 

perbudak manusia, padahal mereka dilahirkan ibunya dalam keadaan meredeka?” 

Memperbudak manusia berarti melanggar aturan tatanan masyarakat yang 

menjadi batu penyangga ajaran Islam. Memperbudak manusia berarti merampas 

hak-hak asasinya, mendehumanisasikannya, merendahkan harkat-martabatnya, 

dan memperlakukannya sebagai robot tanpa pikiran dan perasaan. Memperbudak 

manusia berarti memasung kebebasan untuk menyatakan pendiriannya, mengejar 

cita-cita hidupnya, dan menjalankan keyakinannya.88 

Dalam perjalanan panjang sejarah, paling tidak ada tiga hal yang sering kali 

merusak tatanan masyarakat, yang di mana sering menyebabkan sekelompok orang 

atau masyarakat diperbudak oleh kelompok yang lain. Dari ketiga hal itu ialah 

keturunan, kekuasaan, dan kekayaan.89 

Kebanggan karena keturunan tidak hanya telah menimbulkan feodalisme, 

tetapi juga imperealisme. Selama berabad-abad orang kulit putih mengira bahwa 

mereka adalah manusia istimewa yang ditakdirkan untuk membudayakan bangsa-

bangsa kulit berwarna. Gerakan Eugenics, gerakan yang menggunakan topeng 

pengetahuan untuk menunjang kelebihan satu ras atas ras lain, sampai sekarang 

 

88Jalaluddin Rakhmat, ed., Islam Alternatif: Menjelajah Zaman Baru, Edisi Baru, h. 37-

38. 

89Abad Badruzaman, Teologi Menuju Aksi: Membela yang Lemah, Menggembur 
Kesenjangan, h. 206. 
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masih banyak pengikutnya. Paham inilah yang menjerumuskan jutaan manusia ke 

dalam kubangan penjajahan dan penindasan.90 Dalam konteks masyarakat Islam 

Indonesia misalnya, keturunan tidak jarang kemudian masih dipergunakan untuk 

melegitimasikan hak-hak istimewa dan menyingkirkan orang-orang yang tidak 

dikehendakinya. Umat Islam di Indonesia harus menundukkan kepala sejenak dan 

merenungkan kembali apa yang pernah disabdakan oleh Nabi melalui hadisnya. 

لََّّ اللهتَ  َّ صََ َِنَّ إَنَّبِل  ، ِ َِبِل ذَ    ِْ رِ، نَ َْ ِْ بَ ، نَ َِ اَ َِبِل هل  ِْ ، نَ  ِ ً ثنَلَ وَكل ََ  حَ َّ َ قلَ لََّ إل وَسََ ًْ َ ٌَْ

: تَ َُ  
ِ
َِسْجَدَ إ رَ وَلََ  َِمَْ  ِْ لْ يِْْ  َ ََ َيَسَْ بِل َّ ن

ِ
رْ، َلَ لََتَ بلََقْجَ إنظْتَ َِنْ تَْ ضتَ  91لََّ 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Waki>’, dari Abu> Hila>l, dari Bakr, dari Abu> 

Z|ar, bahwa Nabi S{allalahu ‘Alaihi Wassallam berkata: Perhatikanlah! 

Sesungguhnya kamu tidak lebih baik dari orang yang berkulit merah dan 

tidak juga dari orang yang berkulit hitam kecuali jika kamu melebihi mereka 

dalam bertakwa. 

Dalam konteks ini, menarik untuk sedikit menampilkan pemikiran dari 

Timur (Islam) yang dapat kita katakan sebagai ‘paham tandingan’ bagi paham 

Eugenics atau paham lainnya yang menganggap bahwa orang-orang kulit putih 

(Eropa) adalah manusia istimewa, sebagaimana doktrin Eurosentrisme. Di sini, 

‘paham tandingan’ itu dapat diwakili oleh pemikiran Oksidentalisme yang telah 

digagas oleh Hassan Hanafi. Oksidentalisme sendiri bertujuan mengembalikan 

semangat revolusi meodern yang kini tajinya tak lagi tajam, hendak meluaskan 

gerakan pembebasan dari imperealisme militer kepada pembebasan imperealisme 

ekonomi, politik, dan kebudayaan, dan terlebih dahulu pembebasan peradaban. 

Selama Barat masih bercokol dalam hati setiap kita sebagai sumber pengetahuan 

dan kerangka acuan dalam memahami dan menilai segala sesuatu, maka kita tidak 

akan pernah beranjak dari status/posisi sebagai “murid abadi” yang senantiasa 

 

90Jalaluddin Rakhmat, ed., Islam Alternatif: Menjelajah Zaman Baru, Edisi Baru, h. 38. 

91Abu Abdullah Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Hila>l bin Asad al-Syaba>ni>, 

Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, Juz 35, h. 321. 
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memerlukan pembimbing serta petunjuk. Karena bagaimana pun, oksidentalisme 

merupakan imbangan bagi kebudayaan manusia, karena dengan imbangan ini 

nantinya tidak akan ada lagi suatu bangsa yang mengklaim diri sebagai bangsa 

yang lebih tinggi atas bangsa lain.92 

Setelah keturunan, kekuasaan sering dipakai untuk memarginalkan atau 

pun menindas orang lain. Mengingat, lantaran mereka mempunyai wewenang 

untuk bertindak sewenang-wenang. Allah swt., telah mengingatkan kita tentang 

Fir’aun yang menyeret ribuan budak belian untuk membangun piramida, kuburan 

para raja. Fir’aun memberikan hak istimewa kepada satu kelompok masyarakat 

untuk menindas kelompok yang lain.93  Sebagaimana Fir’aun telah menjadikan 

sekelompok Bani Israil sebagai orang-orang yang hina dan tertindas. Bukti-bukti 

penindasan itu antara lain, Fir’aun membunuh anak-anak laki-laki dari kalangan 

Bani Israil, membiarkan anak-anak perempuan tetap hidup demi menghinakan, dan 

merendehkan mereka. Semuanya dilakukan demi melanggengkan kekuasaan 

karena adanya kekhawatiran akan kebinasaan dan hilangnya kekuasaan mereka.94 

Dalam konteks Indonesia dewasa ini, sekiranya masih banyak kita lihat 

Fir’aun kecil yang tertawa gembira di atas penderitaan orang lain, Fir’aun-Fir’aun 

kecil yang menggunakan wewenang untuk berbuat sewenang-wenang. Hari ini, 

suara Umar bin Khattab kepada Amr bin As} seakan terdangar nyaring kembali: 

“Mengapa engkau perbudak manusia, padahal mereka dilahirkan oleh ibunya 

dalam keadaan meredeka?”95 

 

92Hassan Hanafi, Muqaddimah fi ‘Ilm Al-Istig}rab, terj. M. Najib Buchori, Oksidentalisme: 
Sikap Kita terhadap Tradisi Barat (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 2000), h. 34. 

93Jalaluddin Rakhmat, ed., Islam Alternatif: Menjelajah Zaman Baru, Edisi Baru, h. 39. 

94Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 10, h. 346. 

95Jalaluddin Rakhmat, ed., Islam Alternatif: Menjelajah Zaman Baru, Edisi Baru, h. 39. 
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Selain kekuasaan, kekayaan juga sering kali dijadikan instrumen untuk 

menindas atau memarginalkan orang lain.96 Hal ini secara tegas dan lugas telah 

disindir oleh Allah dalam QS al-‘Alaq/96: 6-7. 

ًَطَْْ  ) َ لنَ َ ََ ْ ن
ِ
نَّ إلَْ

ِ
َُ )6كََلَّّ إ ْْ ََ تهتَ إس ْ َِنْ َ َ  )7) 

Terjemahnya: 

Sekali-kali tidak! Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas, 

apabila melihat dirinya serba cukup.97 

Sayyid Qut}b dalam mengomentari potongan ayat di atas, menggambarkan 

bagaimana ‘orang yang lupa daratan’ lantaran kekayaan yang dimiliki. Mereka 

melampaui batas, enggan bersyukur ketika diberi nikmat. Mereka lupa dari mana 

sumber kenikmatan dan kecukupan itu. Demikianlah, tampak bagaimana potret 

manusia yang telah melampaui batas dan melupakan asal-usulnya, lantaran telah 

melihat dirinya kaya dan merasa serba berkecukupan.98 

Banyak orang kaya mengira bahwa dengan kekayaannya ia dapat berbuat 

apa pun. Karena jumlah pencari kerja begitu banyak, terkadang kita tidak segan-

segan mengupah mereka dengan upah yang tak akan mencukupi kehidupannya. 

Tenaga mereka kita peras supaya keuntungan kita bertambah. Karena kaya, kita 

sering memperbudak pembantu kita, yang bukan saja harus bekerja dari pagi 

sampai sore, tetapi juga harus siap dicaci maki kalau berbuat kesalahan. Karena 

kita kaya, sering kita palingkan muka dari kaum fakir dan miskin, lalu memilih 

bergaul hanya dengan orang kaya, mengucapkan kata-kata halus kepada sahabat-

sahabat kita, dan mengucapkan kata-kata kasar buat sopir, peminta-minta, buruh, 

dan tukang kebun kita.99 

 

96Abad Badruzaman, Teologi Menuju Aksi: Membela yang Lemah, Menggembur 
Kesenjangan, h. 207 

97Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h. 597. 

98Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usaini al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n, Jilid 6, h. 3942.  

99Jalaluddin Rakhmat, ed., Islam Alternatif: Menjelajah Zaman Baru, Edisi Baru, h. 40. 
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3. Ruang Pembebasan atas Hak Kaum Perempuan 

Laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah makhluk ciptaan Allah yang 

diikuti dengan hak dan kewajiban masing-masing. Sebagai makhluk yang potensil 

dalam proses kehidupannya laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki 

kemampuan untuk menempatkan dirinya pada posisi tertentu yang secara sosial-

religius keberadaannya diakui oleh yang lain. Akan tetapi, dinamika sosial tidak 

selalu memiliki cara pandang yang sama dalam memahami hak terutama hak-hak 

pada kaum perempuan.100 Bias dalam cara pandang sosial atau pun budaya telah 

banyak memengaruhi cara pandang dalam memahami agama termasuk di dalam 

memahami al-Qur’an sehingga sering kali menimbulkan dampak yang terkesan 

merendahkan, menghinakan, bahkan membatasi ruang kebebasan serta hak-hak 

kaum perempuan. 

Al-Qur’an banyak berbicara tentang perempuan dalam berbagai suratnya, 

dan pembicaraan tersebut menyangkut dari berbagai sisi kehidupan. Ada yang 

berbicara tentang hak dan kewajibannya, dan ada pula yang menguraikan tentang 

keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam lintasan sejarah agama, budaya dan 

kemanusiaan.101 Untuk menunjang bahasan dalam tulisan ini, maka di sini penulis 

hanya akan mengemukakan terkait tentang bagaimana ruang pembebasan atas hak 

kaum perempuan, yang di mana eksistensi mereka seringkali menjadi objek dari 

adanya proses marginalisasi. 

Saat membicarakan mengenai perempuan, sepertinya tidak adil bila tidak 

menyinggung mengenai gender. Mengingat, karena secara umum dapat dikatakan 

bahwa kajian perempuan dalam analisis gender mencoba mengangkat perempuan 

 

100Nurhayati B dan Mal Al Fahnum, “Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-

Qur’an”, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender 16, no. 2 (2017), h. 187. 

101M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat 
(Cet. I; Bandung: Mizan, 2014), h. 303. 
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kepermukaan, sehingga keadilan gender dan kesetaraan gender dapat diwujudkan. 

Dalam pandangan Nasaruddin Umar, gender adalah suatu konsep yang digunakan 

untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial 

dan budaya. Gender dalam hal ini mengidentifikasi laki-laki dan perempuan dari 

sudut pandang non-biologis.102 

Perlu digarisbawahi, bahwa gender adalah perbedaan sifat antara wanita 

dan pria yang tidak mengacu pada perbedaan biologis, tetapi mengacu pada nilai-

nilai sosial budaya yang menentukan peranan kaum perempuan dan laki-laki di 

dalam kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat. Sehubungan dengan itu, 

gender yang merupakan konstruksi sosial budaya. Oleh karena itu, gender akan 

berbeda dari masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, dan dalam hal ini dapat 

dikatakan bahwa gender adalah suatu gerakan menolak segala sesuatu bentuk yang 

dimarginalisasikan, disubordinasikan, serta direndahkan oleh sistem kebudayaan 

dominan, baik dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi maupun yang lainnya.103 

Pada dasarnya kaum perempuan dipuja-puja dan terkadang dimanjakan. Di 

sisi lain, sikap negatif muncul karena banyak yang menganggap perempuan itu 

adalah makhluk yang lemah, perempuan itu identik dengan kaum terjajah dan 

kadang perempuan tidak diberi kesempatan untuk membuat suatu keputusan, 

sehingga perempuan bergantung pada laki-laki. Pembahasan mengenai persepsi 

negatif atau persepsi yang memandang sebelah mata tentang kaum perempuan 

didukung dengan eksistensi kebudayaan Indonesia yang memperlihatkan secara 

jelas bagaimana posisi perempuan di dalam kehidupan masyarakat.104 Di sisi lain, 

 

102Nasaruddin Umar, Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an (Cet. I; 

Jakarta: Paramadina, 1999), h. 35. 

103Ganes Tegar Derana, “Bentuk Marginalisasi terhadap Perempuan dalam Novel Tarian 
Bumi Karya Oka Rusmini”, Kembara: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya 2, no. 

2, (Oktober 2016), h. 167. 

104Ganes Tegar Derana, “Bentuk Marginalisasi terhadap Perempuan dalam Novel Tarian 
Bumi Karya Oka Rusmini”, h. 167. 



 190 

permasalahan yang dihadapi oleh kaum perempuan terdiri dari beragam masalah, 

hal ini disebabkan oleh adanya sudut pandang yang bias gender yang ditujukan 

kepada mereka sehingga menyebabkan tidak tersedianya ruang gerak yang bebas, 

seperti halnya kaum laki-laki dengan tidak melupakan kodratnya sebagai seorang 

wanita yang lebih bersifat domestik.105 

Pada budaya Indonesia, masih terlihat adanya ketimpangan posisi kaum 

perempuan dengan laki-laki. Hal ini seolah memang telah mengakar dan menjadi 

sebuah kebiasaan. Berbicara perihal perempuan terkait dengan gender tidak dapat 

terlepas dari konstruksi sosial yang mengatur dan menempatkan perempuan pada 

posisi yang berbeda dengan laki-laki. 

Proses marginalisasi yang mengakibatkan kemiskinan, sebetulnya banyak 

sekali terjadi dalam masyarakat dan negara yang menimpa kaum laki-laki mau pun 

kaum perempuan, yang disebabkan oleh berbagai faktor kejadian, misalnya seperti 

penggusuran, bencana alam, atau proses eksploitasi.106  Namun, ada salah satu 

bentuk pemisahan atas satu jenis kelamin tertentu, dalam hal ini perempuan, yang 

disebabkan oleh gender. Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di 

tempat pekerjaan, juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan 

bahkan negara. Marginalisasi terhadap kaum perempuan juga diperkuat oleh adat 

istiadat maupun tafsir keagamaan.107 

Dari konstruk gender tersebut di atas, maka terdapat asumsi bahwa kaum 

perempuan pada dasarnya dimarginalkan dan eksploitasi. Sehingga perlu adanya 

usaha untuk mengakhiri bentuk penindasan tersebut. Meskipun terjadi perbedaan 

 

105Johan Tanamal dan Lodewyk Nahuway, “Pernikahan Dini dan Marginalisasi 

Perempuan Nuaulu”, Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis 3, no. 1 (Maret 

2022), h. 80. 

106Siti Malaiha Dewi, Orientasi Politik Perempuan Marginal (Cet. I; Kudus: Brilian Media 

Utama, 2009), h. 15. 

107Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2012), h. 14-15. 
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mengenai apa, mengapa, dan bagaimana penindasan serta eksploitasi tersebut 

terjadi, tetapi kaum perempuan tetap berjuang dan mempunyai tujuan yang sama, 

yaitu demi kesamaan, martabat, serta kebebasan mengontrol kehidupan, baik di 

dalam maupun di luar rumah.108 

Sebelum Islam datang, perempuan sangat menderita dan tidak memiliki 

kebebasan hidup yang layak. Dalam peradaban Romawi misalnya, perempuan 

sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya, setelah kawin, kekuasaan 

tersebut pindah ke tangan sang suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan 

menjual, mengusir, menganiaya dan membunuh, segala hasil usaha wanita, telah 

menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki.109 Dalam masyarakat Makkah di 

masa Jahiliah, seorang ayah boleh saja membunuh anaknya sekiranya dia lahir 

sebagai perempuan. Pada zaman itu ada keyakinan bahwa setiap anak perempuan 

yang lahir harus dibunuh, karena khawatir nantinya akan kawin dengan orang asing 

atau orang yang berkedudukan sosial rendah, misalnya seorang budak atau seorang 

mawali.110 Namun, begitu Islam datang perempuan diberikan kebebasan atas hak-

haknya secara penuh, yaitu dengan memberi hak warisan kepada perempuan, 

memberikan kepemilikan penuh terhadap hartanya, bahkan tidak boleh pihak lain 

ikut campur kecuali setelah mendapat izin darinya.111 

Sehingga kedatangan ajaran Islam tentu membawa angin segar bagi kaum 

perempuan, ajaran Islam menjadi rahmat bagi kaum perempuan, karena itu Islam 

mengajarkan persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan mau 

 

108Hidayah Hariani, “Tafsir Tematik Kontekstual atas Hak dan Peran Perempuan dalam 

Membangun Dakwah pada Masyarakat Modern”, Jurnal MD: Membangun Profesionalisme 
Manajemen Dakwah 4, no. 1 (2018), h. 26. 

109M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat, 
h. 296-297. 

110Nasaruddin Umar, Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an, h. 122. 

111Salim Abd al-Gani al-Rafi’i, Ah}kam al-Ah}wal al-Syakhsiyyah li al-Muslimin fi al-Garb 
(Bairu>t: Da>r Ibn Hazm, 2002), h. 105-106. 
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pun antar bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan hanya dapat dilihat dari tinggi 

atau rendahnya nilai pengabdiaan dan ketakwaannya manusia kepada Tuhan Yang 

Maha Esa.112 

Pada prinsipnya dalam Islam ruang kebebasan atas hak kaum perempuan 

tidak berbeda dengan laki-laki.113 Berikut penulis akan mengemukakan beberapa 

ruang kebebasan atas hak kaum perempuan yang memiliki identitas sebenarnya 

dalam ajaran Islam, sebagai berikut. 

1) Hak Kepemilikan Secara Mandiri 

Ini mencakup hak untuk mengatur uang dan kekayaan milik pribadi. Dia 

bebas membeli, menjual, menggadai, menyewa, meminjam atau meminjamkan, 

dan menandatangani kontrak serta dokumen resmi. Juga dia dapat menginfakkan 

sebagian dari harta miliknya, bertindak sebagai komisaris (trustee), pemimpin 

sebuah bisnis atau perusahaan.  

Hak tersebut tidak dapat diubah, baik ketika dia masih sendiri maupun 

setelah menikah. Kebebasan aspek ekonomi ini didasarkan pada prinsip al-Qur’an 

khususnya perintah zakat, yang di mana mendorong kaum perempuan untuk juga 

memiliki, menginvestasi, menabung, mendistribusikan penghasilan dan tabungan 

mereka sesuai dengan keinginannya. Hak dasar ini juga mengakui dan mendorong 

kaum perempuan untuk terlibat dalam berbagai macam aktivitas ekonomi.114 

Dalam QS al-Nisa>’/4: 32 Allah swt., berfirman. 

لءل   لِْن لَََََ بتَجإ وَ ل إكْتَََََ َ ََّ لْ يب   لَ نصََََل لاَل لِْر  رِ  ِْ َ ْ ٌلَََّ ب كُتَ ضََََ ِْ َ تَ بلإل ب يَ إللََّّ ل َضَََََّ َْ نَّجْإ  ََ وَلََ تَََ

 ِْ لْ  َ بَْْ وَإسْأَِتَجإ إللََّّ ََ ل إكْتَ ََّ لْ يب   لْيملل )نصَل ءِ ٌَ َ يَنَ بلكتَ ل شََْ نَّ إللََّّ
ِ
ل إ  (32َضَْلَل

 

112Aisyah Arsyad dan Akbar Umar, “Konsep Pemahaman Tafsir Gender: Studi Interpretasi 

Sahabat Dalam Tafsir Ibnu Katsir”, Jurnal Risa>lah 8, no. 2 (Juli 2022), h. 783. 

113Hidayah Hariani, “Tafsir Tematik Kontekstual atas Hak dan Peran Perempuan dalam 

Membangun Dakwah pada Masyarakat Modern”, h. 33. 

114Abad Badruzaman, Teologi Menuju Aksi: Membela yang Lemah, Menggembur 
Kesenjangan, h. 209-210. 
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Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah 

kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada 

bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian 

dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari 

karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.115 

Abu Ja’far al-T{abari menyebutkan ayat di atas bahwa diturunkan kepada 

wanita-wanita yang menginginkan kedudukan kaum laki-laki, dengan harapan 

mendapatkan apa yang diperoleh kaum lelaki tersebut. Kendati demikian, Allah 

swt., melarang hamba-Nya untuk berandai-andai tentang sesuatu yang batil, dan 

memerintahkan agar meminta karunia dari-Nya, karena berandai-andai dapat 

menimbulkan sifat iri hati, dengki, dan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak 

benar.116 

2) Hak untuk Menikah dengan Laki-laki yang Disukainya 

Islam memandang pernikahan sebagai institusi yang banyak memberi 

manfaat dan mempunyai arti yang besar bagi kelangsungan hidup. Pernikahan di 

dalam Islam adalah mempersatukan antara dua pribadi yang sudah dewasa, dan ia 

bertujuan untuk mengakhiri pernikahan yang berujung gagal dan melanggengkan 

kehidupan manusia guna mencapai keselarasan antara kehidupan spritual dan 

emosional. Sejalan dalam firman Allah QS al-Ru>m/30: 21. 

ةل وََ مَْ  جَدَّ َْ  ْ يَ بيَُْكَُتَ َِ لَ وَاَ ْْ َ ه
ِ
تََُتَجإ إ َْ لَتَ ل  َِزْوَإال  ْ كُتَ لَ َِنْ تَ  ِْ لْ  ْ َِنْ يَْبََ َكَُتَ تلإل  ٍَ ت َ ِْ لْ نَّ لْل  وَ

ِ
 ل إ

لَقجَْيِ  وِ  ٍَ ت َْ  َ ونَ ) ذَلَل  (21 ََََ ََّرتَ

Terjemahnya: 

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-

pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. 

 

115Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h. 83. 

116Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas\i>r bin Ga>lib al-A<mali> Abu> Ja’far al-T{abari, Ja>mi’ 
al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n, Jilid 8 (Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risa>lah, 2000 M/1420 H), h. 260. 
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Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.117 

Oleh karena itu, kesiapan dari kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan 

untuk menikah adalah sangat penting dalam rangka membangun sebuah rumah 

tangga yang bahagia dan kokoh. Selain itu, dalam Islam juga menentang adanya 

pemaksaan terhadap perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak disukai, 

sehingga dalam beberapa kasus belakangan ini, begitu banyak perempuan yang 

mereka dinikahkan secara paksa.118 Sebaliknya, Islam justru menganjurkan kaum 

perempuan untuk memilih calon suami mereka sendiri. Sebagaimana hal ini sejalan 

dengan sabda Rasulullah saw., sebagai berikut. 

تَِ  ََّ تَ بْ  َ تَْ نََ  َِيْبَََ  : ََ جِ ، قلَ ُصََْتَ َْ تَِ  سَْْللتَ بْ
ِ
ثنَلَ إ ِْ حَ َّ ، نَ ،ك ِْوْزَإنل ثنَلَ إ : حَ َّ ََ لَ، قلَ  تَجسََتَ

إل   ًْ َ تَ ٌَْ لََّّ إللََّّ تََ اللهل صَََ ج ََ َ سََتَ : قلَ ََ رَيْرَةَ قلَ َِبِل هتَ  ِْ َ ، نَ ََ َْ َِبِل سَََ  ِْ َِبِل كَلليِْ، نَ لِ  يََ بْ يَُْ

تََّّ  َِ َْرتَ  ََحتَ إَبل رَ، وَلََ تتَنْ َْ ََأْ تََ ْ تََّّ ت َِ ََحتَ إَلَّي لبتَ  : لََ تتَنْ َ جوتَ   وَسَلََّ تََ لَ إَصك ذْنُتَ
ِ
ََأذَْنَ، وَإ تََ ْ  119ت

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Ish}a>q bin Mans}u>r, ia berkata: Telah 

mengabarkan kepada kami Muh}ammad bin Yu>suf, ia berkata: Telah 

menceritakan kepada kami al-Auza>'i, dari Yah}ya> bin Abu> Kas\i>r, dari Abu> 

Salamah, dari Abu> Hurairah ia berkata: Rasulullah s}allallahu 'alaihi wasallam 

bersabda: Janda tidak boleh dinikahkan sampai dia diminta izinnya dan 

dimintai pendapat, sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan sampai diminta 

izinnya, izinnya adalah diamnya. 

Kebebasan memilih pasangan hidup ini dijamin oleh hukum (pernikahan) 

yang menegaskan bahwa mahar dibayarkan kepada mempelai wanita dan bukan 

kepada orang tua. Walaupun Nabi saw., juga menegaskan bahwa orang tua harus 

 

117Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h. 406. 

118Muammar Muhammad Bakry dan Nur Ilma Asmawi, “Kebebasan Perempuan Dalam 

Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi>’i dan Hanafi>”, Mazahibuna Jurnal 
Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (Desember 2020), h. 214. 

119Muh}ammad bin ‘I<sa> bin Saurah bin Mu>sa> bin al-Dah}a>k al-Tirmiz\i> Abu> ‘I<sa>, al-Ja>mi’ al-
Kabi>r: Sunan al-Tirmiz\i>, Juz 2, h. 406. 
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dimintai pendapatnya dan dihargai kedudukannya, akan tetapi individualitas dan 

kemandirian seorang perempuan sangat dijunjung tinggi dan dihargai.120 

3) Hak Belajar dan Mendapatkan Pendidikan 

Al-Qur’an dan hadis Nabi mengakui persamaan hak antara laki-laki dan 

perempuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Al-Qur’an memerintahkan 

umat Islam mencari ilmu tanpa harus memandang jenis kelamin. Al-Qur’an telah 

menggariskan serta mendorong mereka untuk membaca, berpikir, merenungkan 

dan mempelajari tanda-tanda kekuasaan-Nya yang terbentang di alam semesta 

ciptaan-Nya. Hal ini sejalan atas Firman Allah swt., dalam QS al-Muja>dilah/58: 

11, sebagai berikut. 

ل  ْ وَإدَّ ُْكُتَ لْ ُتَجإ  َْ ت َ َِ ي ل تَ إدَّ ل إللََّّ ْتَجنَ خَبليْ  )يرَََِْ ََ ِْ َ ل ت ََ تَ بل لََْ دََ اَلوِ وَإللََّّ لِ اَوتتَجإ إَْ  َِ  (11ي

Terjemahnya: 

Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah 

Mahateliti atas apa yang kamu kerjakan.121 

Konteks ayat di atas, ialah konteks kedekatan dengan Rasulullah saw., 

guna menerima ilmu di majelisnya.122 Iman dan ilmu mengantarkan seseorang 

pada dejarat yang tinggi di sisi Allah swt. Derajat ini merupakan imbalan atas 

tempat yang diberikannya dengan suka hati dan atas kepatuhan kepada perintah 

Nabi saw. Demikianlah terlihat bagaimana al-Qur’an mengajari mereka tentang 

etika pergaulan dengan Rasulullah saw. Berlomba-lomba untuk dapat berdialog 

secara empat mata dengan Rasulullah mengenai persoalannya, semata-mata untuk 

mendapat pengarahan dan pengajarannya.123 

 

120Abad Badruzaman, Teologi Menuju Aksi: Membela yang Lemah, Menggembur 
Kesenjangan, h. 211. 

121Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h. 543. 

122Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas\i>r bin Ga>lib al-A<mali> Abu> Ja’far al-T{abari, Ja>mi’ 
al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n, Jilid 23, h. 243. 

123Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usaini al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n, Jilid 6, h. 3512. 
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Dari sini dapat dipahami, tidak hanya terbatas bagi para sahabat kaum laki-

laki, bahwa para kaum perempuan di masa Nabi Muhammad saw., sadar betul 

tentang kewajiban belajar itu, sehingga mereka tak jarang bermohon kepada Nabi 

Muhammad agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu untuk membimbing 

mereka di dalam menuntut ilmu.124 Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam QS 

A<li ‘Imra>n/3: 195. 

ِْر ِْ بَ لْ  ْ كُتَ ضتَ ِْ َ اَنَْ  ب َِوْ  ِْ ذَكَرِ  لْ  ْ ُْكُتَ لْ يِ  لْ يَ ٌلَ تَِ عَََ ً اَضل َِي ل لََ  تَاْ  ََ ََ تَاْ َ بِك ََجَل  َلَس ْ

Terjemahnya: 

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), 

“Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di 

antara kamu, baik itu laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu 

adalah (keturunan) dari sebagian yang lain.125 

Bahwa perempuan bisa berpikir, belajar, dan kemudian juga mengamalkan 

pengetahuan yang mereka miliki. Dengan demikian dari ayat-ayat al-Qur’an, dapat 

dipahami bahwa perempuan punya ruang kebebasan untuk belajar dan mempelajari 

apa yang ia minati sesuai dengan keinginan dan kecenderungan masing-masing. 

Nabi Muhammad saw., juga selalu menganjurkan pendidikan bagi laki-laki 

dan perempuan, bahkan beliau memerintahkan bahwa budak wanita sekali pun 

haruslah mendapat pendidikan. Beliau menjelaskan bahwa belajar, mencari ilmu 

merupakan perintah agama atas semua Muslim, laki-laki dan perempuan. Melalui 

pengajaran-pengajaran yang disampaikan beliau diikuti oleh kaum laki-laki dan 

perempuan. Dilaporkan bahwa pada saat beliau wafat ada sejumlah sahabat dari 

kaum perempuan yang ahli dalam bidang ilmu agama.126 

 

 

124Hidayah Hariani, “Tafsir Tematik Kontekstual atas Hak dan Peran Perempuan dalam 

Membangun Dakwah pada Masyarakat Modern”, h. 34. 

125Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h. 76. 

126Abad Badruzaman, Teologi Menuju Aksi: Membela yang Lemah, Menggembur 
Kesenjangan, h. 211. 
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4) Hak Kaum Perempuan dalam Bidang Politik 

Islam mendorong kaum perempuan untuk aktif dalam bidang politik dan 

terlibat dalam pengambilan kebijakan/keputusan (decision-making). Sebetulnya 

hanya Islam agama yang memberikan ruang kebebasan atas hak untuk berpolitik 

terhadap kaum perempuan. Pada masa awal Islam, perempuan diberi kesempatan 

untuk menyatakan diri mereka, memberi argumen, dan berani mengungkapkan 

pemikirannya di depan umum. Bahkan, mereka memimpin delegasi, menengahi 

dan memberikan perlindungan. Keputusan mereka dalam bidang politik sangat 

dihargai dan dihormati, mereka mempunyai pengaruh besar di dalam membentuk 

tatanan masyarakatnya. 

Islam secara terang benderang menjelaskan, bahwa manusia (perempuan 

dan laki-laki) memiliki posisi dan tugas yang sangat spesifik dan terhormat, yaitu 

menjadi khalifah fi al-ardh. Artinya, menjadi pemimpin atau pengelola kehidupan 

di bumi sebagai agen perubahan etika-moral.127 

Hanya saja, realitas sosiologis di lingkungan masyarakat Muslim saat ini, 

kita bisa mendapati kaum perempuan dilarang berpikrah di dunia politik dan juga 

dilarang menjadi pemimpin karena jika terpilih menjadi kepala negara maka akan 

dikhawatirkan membawa bencana dalam kehidupan bangsa. Bahkan, di lingkup 

rumah tangga saja perempuan tidak boleh menjadi pemimpin.128 Sehingga, atas 

dalih agama, ada beberapa ayat yang sering digunakan untuk dijadikan alasan 

melarang kaum perempuan berpartisipasi dan terlibat di bidang politik, misalnya 

antara lain QS al-Nisa>’/4: ayat 34, di mana disebutkan bahwa “lelaki adalah 

pemimpin bagi wanita”. Akan tetapi, banyak mufassir kontemporer yang melihat 

 

127Siti Musdah Mulia, “Perempuan dalam Pusaran Fundamentalisme Islam”, MAARIF 
Institute 13, no. 2 (Desember 2018), h. 22. 

128Siti Musdah Mulia, “Perempuan dan Patriarkhiesme Islam”, dalam Syafiq Hasyim, 

Bebas dari Patriarkhisme Islam (Cet. I; Depok: KataKita, 2010), h. 14-15. 
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bahwa ayat tersebut tidak harus dipahami demikian, apalagi di ayat tersebut ia 

berbicara dalam konteks rumah tangga. 

Hak-hak politik adalah hak paling penting yang dinikmati oleh berbagai 

individu. Hak ini dapat membuat indivudi menjadi efektif dalam keuntungan 

politik, sosial dan ekonominya. Ia juga dapat menentukan kebijakan peraturan 

pemerintah, organisasi dan tata cara pelaksanaannya. Dengan demikian, ia dapat 

mengambil bagian secara langsung dalam arus pelaksanaan sejumlah hukum dan 

perundang-undangan. Dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan memiliki 

hak-hak utama politik yang meliputi antara lain, hak memberikan suara, hak 

berserikat, berperang dan mempertahankan negara, dan hak untuk turut dalam 

diplomasi dan kesepakatan politik.129 

Fakta di lapangan mengungkapkan, bahwa struktur politik negara selama 

ini menegasikan hak politik perempuan sedemikian rupa, baik secara individual 

maupun kolektif. Akibatnya, perempuan mengalami proses depotalisasi yang luar 

biasa. Politik pada hakikatnya berkaitan dengan kemampuan dalam mengelola 

kekuasaan dan kehandalan mengambil keputusan. Keduanya merupakan hal yang 

penting dalam kehidupan manusia. Setiap saat manusia, laki-laki dan perempuan 

dihadapkan pada relasi kuasa dan keharusan mengambil keputusan.130 Oleh karena 

itu, pengertian politik secara luas mencakup masalah-masalah pengelolaan dalam 

kekuasaan dan pengambilan keputusan, termasuk di dalam kehidupan keluarga 

sehari-hari yang pada kenyataannya selalu melibatkan perempuan.131 

 

129S.M. Khamenei, terj. Quito R. Motinggo, Risalah Hak Asasi Wanita: Studi Komparatif 
antara Pandangan Islam dan Deklarasi Universal HAM (Cet. I; Jakarta: Penerbit al-Huda, 2004), h. 

35. 

130Musdah Muliah, Kata Pengantar dalam Buku Siti Malaiha Dewi, Orientasi Politik 
Perempuan Marginal (Cet. I; Kudus: Brilian Media Utama, 2009), h. xi. 

131Linda Dwi Eriyanti, “Ruang Pembebasan Sebagai Politik Perlawanan Perempaun NU”, 

Musa>wa 18, no. 1 (Januari 2019), h. 67. 
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Kondisi perempuan dalam bidang politik semakin terpuruk ketika ajaran 

agama yang sebenarnya mengandung nilai-nilai kesamaan, keadilan, kesetaraan, 

kemanusiaan ditafsirkan sesuai kehendak dan kepentingan ideologi patriarkhi. 

Akibatnya, relasi manusia, khususnya relasi antara laki-laki dan perempuan, yang 

sebenarnya memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam ajaran agama menjadi 

terdistorsi akibat dominannya nalar patriarkhi dalam penafsiran. 132  Syari’ah 

menjadi landasan nilai bagi masyarakat politik untuk bertindak, sementara itu 

kandungan syari’ah tidak memihak perempuan. Sehingga keterpengaruhan ini 

menyebabkan representasi perempuan di ranah politik formal masih jauh dari 

harapan.133  Untuk mengubah kondisi yang timpang itu, maka tiada jalan lain 

kecuali memberdayakan perempuan dan membuat mereka melek politik serta ia 

berani memperjuangkan hak-haknya paling mendasar, termasuk hak berpolitik 

secara bebas. 

Hak-hak politik perempuan dalam Islam, politik (al-siyasah) dirumuskan 

sebagai cara mengatur urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan 

di dunia dan akhirat. Jadi politik adalah ruang maha luas, seluas ruang kehidupan 

itu sendiri.134 Secara eksplisit, Islam tidak membatasi perempuan terlibat dalam 

partai politik, memegang jabatan-jabatan strategis, ataupun aktif dalam kegiatan 

sosial-kemasyarakatan, karena pada prinsipnya dalam ajaran Islam, laki-laki dan 

kaum perempuan sama di hadapan Allah dan yang membedakannya ialah pada 

tingkat ketakwaan. Dalam QS al-Taubah/9: 71 Allah swt., berfirman. 

 

132Musdah Muliah, Kata Pengantar dalam Buku Siti Malaiha Dewi, Orientasi Politik 
Perempuan Marginal,  h. xii 

133Syafiq Hasyim, Bebas dari Patriarkhisme Islam (Cet. I; Depok: KataKita, 2010), h. 277. 

134Eni Zulaiha, dkk., “Rekonstruksi Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang Hak Politik 

Perempuan”, Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi  7, no. 2 (September 2020), h. 208. 
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ََرل   نْ تََ لِ إَْ لٌ وَيَْ جَْنَ نَ و رتَ ِْ ََ َْ ونَ بَّل رتَ تَْ أْ َََ رِ   ِْ َ لءتَ ب لًََََ َِوْ ََتَ تَاْ  ضَََ ِْ َ لوتَ ب َََُ لْ مْ تََ ُتَجنَ وَإَْ لْ مْ تََ وَإَْ

اَ  َ نَةلية  وَ تَقليمتَجنَ إَصََّ نَّ إللََّّ
ِ
تَ إ مَتَ تَاتَ إللََّّ يَْْ ََ سََ يَل اَوَ تَ  َُ ج َ وََ سَتَ جنَ إللََّّ تَِ ً يَةَ وَ تَطل ةَ وَ تَمْتتَجنَ إَةَّ

لَيم  ) َِ71) 

Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka 

menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang 

makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan 

zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh 

Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.135 

Pada ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan 

memikul tugas, tanggung jawab, serta kewajiban yang sama dan setara dalam 

berbagai bidang kehidupan. Keikutsertaan laki-laki dan perempuan dalam segala 

aktivitas, baik sosial-kemasyarakatan, ekonomi dan kenegaraan merupakan suatu 

keharusan agar dapat mendorong terciptanya kehidupan yang dinamis, progresif, 

dan egalitarian. 

Sebagai manusia yang diberi amanah tugas kekhalifahan yang sama, laki-

laki dan perempuan diperintahkan bekerja sama dalam misi amar ma’ruf nahy 

munkar. Terutama menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam seluruh 

bidang kehidupan, baik dalam ranah domestik maupun ranah publik. Kehadiran 

Islam dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan sangat menguntungkan kaum 

tertindas dan marginal (mustad}’afi>n), khususnya kaum perempuan.136 

Pada prinsipnya, jika perempuan itu mampu dan memenuhi syarat untuk 

menjadi pemimpin/penguasa, tentunya tidak ada masalah. Toh, tidak ada satupun 

ketentuan agama (Islam) yang dapat dipahami bahwa kaum perempuan dilarang 

terlibat di dalam bidang politik, atau ketentuan agama yang membatasi bahwa 

bidang politik tersebut hanya untuk kaum laki-laki semata. 

 

135Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h. 198. 

136Siti Musdah Mulia, “Perempuan dalam Pusaran Fundamentalisme Islam”, h. 23. 
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C. Keberpihakan dan Perlindungan Kaum Marginal dalam Bidang Politik 

Pada sub bahasan tulisan ini, penulis akan mengemukakan dua nabi yaitu 

Nabi Mu>sa> dan Nabi Muh}ammad, sebagai nabi pejuang revolusioner yang telah 

menentang penguasa zalim yang sewenang-wenang di zamannya masing-masing, 

Mu>sa> menentang rezim Fir’aun dan Muh}ammad menentang kezaliman dari para 

pemuka Quraisy, yang akan dilihat adalah bagaimana Allah membebaskan para 

nabi itu dari kekejaman penindasan penguasa di zaman mereka masing-masing. 

Dan disambung kemudian dengan melihat konteks realitas politik umat Islam di 

Indonesia dewasa ini, seraya menunjuk beberapa ajaran dari al-Qur’an yang nilai 

terkait dengan masalah politik. Dalam kata lain, menunjuk beberapa petunjuk al-

Qur’an yang dinilai memiliki daya keberpihakan dan perlindungan kepada kaum 

marginal dalam bidang politik. 

1. Hijrah sebagai Titik Awal Perjuangan 

Hijrah merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat dihindari oleh setiap 

makhluk. Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan perubahan. Dan, 

perubahan akan diikuti dengan terjadinya perpindahan. Perpindahan yang paling 

kecil dan sering dilakukan oleh setiap insan adalah perpindahan secara maknawi 

yaitu hijrah yang dilakukan dengan tanpa perpindahan tempat, namun juga tidak 

bisa dinafikan bahwa hijrah juga terjadi dalam bentuk hakiki yaitu perpindahan 

tempat. Perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain merupakan suatu hal 

yang tidak bisa dihindari. Sejarah telah membuktikan bahwa kesuksesan dalam 

melakukan sesuatu sangat tergantung pada terjadi atau tidaknya suatu perubahan 

yang dilandasi dengan hijrah.137 

Dalam Islam, hijrah merupakan suatu tindakan penting dalam melakukan 

suatu perubahan. Karenanya, peristiwa hijrah telah banyak dilakukan oleh para 

 

137Suarni, “Sejarah Hijrah dalam Perspektif Al-Qur’an”, Al-Mu’ashirah 13, no. 2, (Juli 

2016), h. 144. 
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nabi dan rasul. Hijrah-hijrah tersebut terjadi sesuai dengan perkembangan umat 

dikala itu. 138  Namun dalam konteks ini, penulis hanya akan mengemukakan 

peristiwa hijrah yang dilakukan oleh dua nabi, yaitu nabi Musa dan Muhammad. 

Dalam hemat penulis, di antara dua nabi tersebut ada titik persamaan dalam hal 

bagaimana Allah membela serta berpihak kepada mereka dari kekejaman para 

penguasa atau rezim yang zalim, yaitu dengan cara Allah memerintahkan mereka 

untuk berhijrah dari suatu negeri yang dikuasai oleh para penguasa yang zalim 

setelah sebelumnya mereka telah menyampaikan seruan kepada penguasa untuk 

mengikuti jalan kebenaran. Pasca berhijrah, di antara dua nabi yakni Musa dan 

Muhammad juga terdapat persamaan, yaitu mereka bersama para pengikutnya 

berhasil membangun tata kehidupan yang damai, aman, setara, adil, tenteram, 

bersaudara, makmur dan sejahtera. 

1) Hijrah Nabi Musa Meninggalkan Mesir 

Dari rangkaian kisah Nabi Musa bersama kaumnya, yang menarik untuk 

diangkat dalam konteks pembahasan ini adalah kisahnya ketika berada di Mesir 

yang melibatkan tiga pihak, yakni Fir’aun beserta bala tentaranya sebagai para 

kelompok penindas, komunitas Bani Israil sebagai kaum mustad}’afi>n, dan Nabi 

Musa sebagai pembebas komunitas Bani Israil dari penindasan yang dilakukan 

oleh Fir’aun dan para pengikutnya. Secara lengkap dari kisah Nabi Musa ini yang 

melibatkan tigak pihak dituturkan oleh Allah dalam QS al-Syu’ara>/26: 10-69. 

Dalam rangkaian kisah Nabi Musa bersama kaumnya (Bani Israil), bagi 

kelompok mustad}’afi>n yang berusaha membebaskan diri dari penindasan dengan 

cara melawan penindasan atau dengan jalan hijrah ketika penindasan tidak dapat 

 

138Solikatul Akhmadiyah, dkk., “Eksistensi Hijrah dalam Al-Qur’an dan Tafsir: Studi 

Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah”, Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan 
Tafsir  15, no. 2 (2021), h. 360. 
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dilakahkan, maka Allah berjanji akan memberikan mereka banyak ganjaran.139 Ini 

seperti yang disebutkan oleh Allah dalam QS al-Qas}as}/28: 5-6. 

َْ تَاتَ إَجَْإ لثلَ  ) َِ َََّ ل وَنََْ َِفِل َْ تَاْ  َِ لَ وَنََْ  ِْ ْْ لِ تَجإ لْل إ ََْ تََضَََ ْ ََ َِ إسَََ ي ل َِّ ٌلَََّ إدَّ تََ َ َِنْ ن ( 5وَْتَرلَ  تَ 

ونَ  ذَ تَ تَجإ يَُْ ل يَن َْ ْ تَاْ  لْ َل  ُتَجدَهُتَ لنَ وَاتَ َْ رْنَجْنَ وَهَل لَ لَ وَْتَرلوَ   ِْ ْْ َِ ََ تَاْ لْل إ َ ل ََ تَ  (6) وَن

Terjemahnya: 

Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di 

bumi (Mesir) itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan 

mereka orang-orang yang mewarisi (bumi), dan Kami teguhkan kedudukan 

mereka di bumi dan Kami perlihatkan kepada Fir’aun dan Haman bersama 

bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka.140 

Berdasarkan konteksnya, orang-orang yang tertindas yang disebut oleh 

ayat di atas adalah Bani Israil yang ditindas dan perbudak oleh Fir’aun sewaktu 

mereka berada di Mesir.141 Namun pesan yang hendak disampaikan itu berlaku 

umum, yaitu bahwa orang-orang tertindas yang berusaha membebaskan diri dari 

bentuk penindasan, baik itu dengan cara perlawanan maupun dengan jalan hijrah, 

maka dijanjikan oleh Allah berupa karunia, kepemimpinan dan keberdayaan di 

bumi.142 

Jika pada QS al-Qas}as}/28 ayat 5-6 disebutkan bahwa balasan bagi kaum 

mustad}’afi>n itu baru berupa janji, maka dalam QS al-A’ra>f/7 ayat 137 disebutkan 

bahwa janji bagi mereka itu telah terbukti, yakni berupa pewarisan bagian dari 

belahan timur dan barat bumi.143 

 

139Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh’afin 
dengan Pendekatan Keindonesiaan, h. 84. 

140Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h. 385-386. 

141Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas\i>r bin Ga>lib al-A<mali> Abu> Ja’far al-T{abari, Ja>mi’ 
al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n, Juz 19, h. 517. 

142Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usaini al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n, Jilid 5, h. 2679. 

143Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 5, h. 88. 



 204 

 ََّ ْلَ وَتَ لَ َّيل بَََّ كْنلَ  َْل لبَِلَ إَ َْ لَ وَ  ِْ ْْ لَ إ ل ل ََََ َْ َِ تَجنَ  َضَََْ ْ ََ تَجإ يتََ َِ يَن ي ل َِوَْ ثنْلَ إَقْجَْيَ إدَّ ْ   وَ
إفِلً َ َْ

ِ
َُ ٌلَََّ بَ ل إ ْ َََ ََ إَْ تَ ََ تَ َ ب ل إتَ  كََل تَْ رْنَجْنتَ وَقجَْ لَ تَِ  نَ ََْ ل يَنَ  صَ َْ رْنََ  َّْ وإ وَدَ بََتَ ل صَََ ََ يَ بل

جنَ ) رلشتَ ِْ َ تَجإ   ل يَن َْ  (137وَ

Terjemahnya: 

Dan Kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu, bumi bagian timur dan 

bagian baratnya yang telah Kami berkahi. Dan telah sempurnalah firman 

Tuhanmu yang baik itu (sebagai janji) untuk Bani Israil disebabkan 

kesabaran mereka. Dan Kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir’aun dan 

kaumnya dan apa yang telah mereka bangun.144 

Dalam ayat ini, merupakan sebuah pewarisan sebagai realisasi dari janji 

Allah yang tertuang pada QS al-Qas}as}/28/ 5-6. Meski yang dimaksud dalam ayat 

di atas adalah Bani Israil sewaktu mereka berada di Mesir di bawah penindasan 

rezim Fir’aun dan para pengikutnya, namun kandungan dari ayat tersebut berlaku 

secara umum, bahwa mereka orang-orang yang tertindas atau termarginalkan yang 

berusaha dalam membebaskan dirinya dari penindasan, maka dijanjikan Allah 

keberdayaan di bumi dan kehancuran para penindas yang telah menindas mereka, 

sebagai buah dari ketabahan, ketegaran dan kesabaran mereka.145 

Di antara ibrah (pelajaran) yang dapat dipetik dari ayat QS al-A’ra>f/7: 137, 

adalah betapa besar pengaruh iman yang tertanam dalam hati Nabi Musa as. dalam 

menumbangkan arogansi, penindasan, dan kezaliman Fir’aun, salah satu penguasa 

terakbar di jagat ini, yang dalam waktu yang tidak sebentar Fir’aun dan para 

pengikutnya memperbudak Bani Israil untuk melayani kehidupan mereka. Hingga 

pada akhirnya, Nabi Musa berhasil melepaskan Bani Israil dari bayang-bayang 

penindasan dan kekejaman rezim Fir’aun.146 Hal ini telah mengajarkan kepada 

 

144Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h. 166. 

145S{ala>h{ ‘Abdul Fatta>h} al-Kha>lidi>, Tafsi>r Ibnu Kas\i>r: Tahz\i>b wa Tarti>b, terj. Agus Suyadi, 

dkk., Mudah Tafsir Ibnu Katsir: Shahih, Sistematis, Lengkap, Jilid 3, h. 313. 

146Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 5, h. 88. 
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kita, bahwa kekuasaan yang zalim, betapa pun kuatnya, tidak untuk ditakuti oleh 

kekuatan kebenaran. 

Meskipun ayat-ayat tersebut di atas memiliki konteksnya masing-masing, 

tetapi dalam kandungan maknanya menyampaikan pesan umum yang sama, yaitu 

janji dan balasan bagi kaum marginal (mustad}’afi>n) yang berjuang membebaskan 

dirinya dengan melakukan perlawanan atau dengan jalan hijrah jika kezaliman dari 

para penindas tidak dapat dikalahkan. Hal ini juga sebagaimana disebutkan dalam 

QS al-Nah}l/16: 41. 

ِاْ  َْ نَ ل وَ َ ََ َََ َِ ًَل  ْ ن تَاْ لْل إلك َّ َِ ل جإ َنَتَبَج  تََ لْ تٍَ ل  َْ ِْ ل  َ ِْ ب لْ ل  وإ لْل إللََّّ َِ هَلاَرتَ ي ل َِكْبََتَ وَإدَّ رَةل  تخل ْْ رتَ إ

جنَ ) تََ َْ ِْ َ تَجإ    (41َجَْ يَن

Terjemahnya: 

Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti Kami 

akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di 

akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui.147 

Sayyid Qut}b menjelaskan ayat di atas, bahwa mereka yang telah berhijrah 

dengan meninggalkan segala yang dimilikinya sangat berharap diganti oleh Allah 

di akhirat dari apa yang dulu mereka tinggalkan dan mereka korbankan di jalan 

Allah. Mereka hijrah meninggalkan kezaliman dan berlepas diri darinya. Apabila 

mengalami kerugian di dunia, maka pasti Allah akan memberikan tempat yang 

baik dan layak kepada mereka di dunia.148 

Hijrah dalam konteks ayat ini dapat berarti bergerak dari satu kondisi ke 

kondisi yang lainnya. Yaitu, dari kondisi termarginalkan menuju kepada kondisi 

yang lebih baik dan lebih layak, dimana mereka mendapatkan kedudukan yang 

layak di dalam tatanan sosial kemasyarakatan (tempat yang baik kepada mereka 

di dunia). Ini berarti menunjukkan bahwa, kesadaran terhadap kewajiban untuk 

 

147Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h. 271. 

148Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usaini al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n, Jilid 4, h. 2172. 
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berhijrah, dalam konteks berjuang untuk pembebasan, menjadi prasyarat utama 

bagi kondisi-kondisi hidup yang diidam-idamkan.149 

2) Nabi Muhammad Hijrah ke Madinah 

Salah satu aspek dari perjuangan Nabi Muhammad di dalam menegakkan 

Islam ialah aspek politik. Perjuangan politik Rasulullah adalah perjuangan beliau 

dalam meletakkan dasar-dasar kehidupan bernegara sesuai dengan petunjuk dan 

arahan wahyu. Dasar-dasar itu bertujuan agar menjamin terlaksananya kehidupan 

beragama, terladeninya hak-hak dasar dari seluruh komponen masyarakat, serta 

terciptanya hubungan yang demokratis antara pemimpin dan rakyatnya, dan juga 

antara warga masyarakat. Perjuangan politik Rasulullah dalam pengertian serta 

tujuannya seperti itu, baru dimulai pada fase yang kedua dari perjuangan dakwah 

beliau, yakni fase Madinah.150 

Setibanya Rasulullah di Madinah, hal yang pertama dilakukan oleh beliau 

adalah membangun masjid dan juga rumah tempat tinggalnya. Sebagaimana telah 

dikisahkan bahwa, beliau sendirilah yang mengerjakan pembangunan masjid itu 

dibantu kaum Muhajirin dan Anshar. Masjid Rasulullah adalah berupa halaman 

yang luas, dinding-dindingnya terbuat dari batu bata dan tanah liat. Sebagiannya 

ditutupi atap dari pelapah kurma, dan sebagian lainnya dibiarkan terbuka. Salah 

satu pojoknya dikhususkan untuk menampung orang-orang fakir dan miskin yang 

tidak mempunyai tempat tinggal. Adapun rumah tempat tinggal Nabi yang ada di 

sebelah masjid tidak lebih megah dari masjid, sekalipun tentu saja, rumah tempat 

tinggal Nabi lebih tertutup.151 Setelah masjid dan tempat tinggal dibangun, Nabi 

 

149Muh Abdul Rozak, “Kontekstualisasi Penafsiran Ayat-Ayat tentang Al-Mustad}’afi>n: 

Kajian dengan Pendekatan Hermeneutika Farid Esack”, Qaf  2, no. 2, (Mei 2017), h. 318. 

150Fajar, “Praksis Politik Nabi Muhammad saw: Sebuah Tinjauan Teori Politik Modern 

dan Ketatanegaraan”, Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam 4, no. 1, (Januari 2019), 

h. 83-84. 

151Muh}ammad H{usein Haikal, H{aya>t Muh}ammad (Cet.IX; Kairo: Da>r al-Ma’a>rif, t.th.), h. 

185-186. 
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Muhammad mulai berpikir tentang kondisi baru yang dialaminya kini, yang telah 

membawa dirinya dan dakwahnya ke arah yang lebih luas. Dibanding Makkah, 

Madinah lebih kompleks dan heterogen. 

Tentang hal inilah Nabi Muhammad berpikir semenjak tinggal di rumah 

barunya di Madinah. Ke arah situlah segala bentuk upayanya diorientasikan. Saat 

itu, Nabi tidak berpikir tentang harta, kepemilikan atau perdagangan. Namun, 

yang menjadi fokus pikirannya adalah menciptakan ketenangan dan keamanan 

bagi mereka yang mengikuti risalahnya, menjamin kebebasan bagi mereka dalam 

meyakini akidahnya, kebebasan menyatakan pendapat, dan juga kebebasan untuk 

menyerukan kebebasan itu sendiri. Karena, kebebasanlah satu-satunya jaminan 

bagi menangnya kebenaran dan melajunya dunia ke arah lebih baik. Dan segala 

upaya untuk menjegal kebebasan merupakan pembuka jalan bagi tumbuhnya 

kebatilan dan menyebarnya kezaliman yang hendak memadamkan sumber cahaya 

yang ada di dalam jiwa manusia. Tegasnya, perhatian Nabi saat itu terfokus pada 

satu tujuan yang sangat luhur, yakni menciptakan suasana yang menjamin akan 

kebebasan akidah dan menyatakan pendapat.152 

Di sinilah fase baru kehidupan Nabi Muhammad saw., dimulai dan menjadi 

sebuah fase yang tidak pernah dilalui dan dilakoni oleh seorang nabi dan rasul pun 

sebelumnya. Di sinilah fase kehidupan politik dimulai. Sebuah fase di mana Nabi 

Muhammad menunjukkan kejeniusan, kemahiran, dan kecakapannya yang dimana 

membuat kita kagum lalu menundukkan kepala memberi hormat. Cita-cita Nabi 

saat itu adalah menjadikan kota Yas\rib berada di bawah satu kesatuan politik dan 

perundang-undangan yang belum pernah dikenal di seantero kawasan Hija>z saat 

itu, meskipun jauh sebelumnya pernah ada di negeri Yaman. 

 

152Abad Badruzaman, Teologi Menuju Aksi: Membela yang Lemah, Menggembur 
Kesenjangan, h. 239. 
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Untuk mewujudkan cita-citanya itu, langkah pertama yang ia ambil ialah 

menyusun barisan kaum Muslimin dan memperkukuh persatuannya dalam rangka 

menutup segala kemungkinan bagi munculnya kembali permusuhan lama di antar 

mereka. Untuk merealisasikan tujuan ini, ia memanggil kaum Muslimin untuk di-

persaudarakan. Ikatan persaudaraan itu dihukumi oleh Rasulullah sebagai ikatan 

persaudaraan darah dan nasab. Dengan ikatan persaudaraan semacam itu, maka 

kesatuan dan persatuan kaum Muslimin semakin kukuh.153 

Kenyataan tersebut, tak diragukan lagi, merupakan suatu prestasi politik 

yang menunjukkan kecerdasan dan kecakapan Nabi dalam menata masyarakat 

serta ketajaman beliau dalam melihat masa depan. Namun kebijakan politik yang 

lebih hebat dan lebih agung lagi, yang benar-benar menunjukkan kemampuan 

politik Muhammad adalah keberhasilannya dalam mempersatukan kota Yas\rib dan 

pembentukan aturan dasar politik dengan mengadakan kesepakatan bersama orang 

Yahudi berdasarkan asas kebebasan dan kerja sama yang kuat. Masa-masa itu, 

hubungan Muhammad dengan orang Yahudi dipenuhi dengan kedamaian dan 

persahabatan. Hubungan baik itu mendorong terjadinya perjanjian perdamaian, 

kerja sama dan nota kesepahaman tentang kebebasan di dalam menganut akidah 

keyakinan masing-masing, yang lalu kemudian dikenal dengan sebutan ‘Piagam 

Madinah’. Sebuah kerja sama dan perjanjian yang tak keliru lagi kalau dikatakan 

sebagai dokumen politik yang mengundang kekaguman di sepanjang sejarah. 

Dasar-dasar kehidupan politik yang diletakkan oleh Muhammad sejak 17 

abad yang lalu itu, yang isinya mengakui adanya kebebasan beragama, kebebasan 

berpendapat, kehormatan kota Madinah yang meliputi kaharusan bela negara, 

kehormatan hidup manusia yang meliputi larangan membunuh, kehormatan harta 

yang meliputi larangan mengambil harta tanpa hak, dan pengharaman malakukan 

 

153Muh}ammad H{usein Haikal, H{aya>t Muh}ammad, h. 187-188. 
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tindak kriminal, sungguh merupakan lembaran baru dan prestasi yang luar biasa 

dalam kehidupan politik dan kehidupan madaniyah (civil society) pada masanya. 

Maka jadilah kota Madinah dan sekitarnya terhormat bagi penduduknya, mereka 

harus menjaga dan mempertahankannya dari serangan orang-orang yang hendak 

menguasainya. Mereka juga harus saling bekerja sama dan bahu membahu dalam 

menghormati dan melaksanakan semua isi kesepakatan yang telah dibuat.154 

Apa yang hendak ditegaskan penulis dari paparan di atas, adalah bahwa 

sesungguhnya Nabi Muhammad, setelah hijrah ke Madinah menunjukkan sosok 

dan memperagakan peran yang lebih dari sekadar nabi dan rasul yang hanya bisa 

berperan menyampaikan risalah keagamaan saja. Dengan kebijakan-kebijakan 

kontrak politiknya yang luar biasa maju untuk ukuran zamannya, Nabi telah 

meniupkan angin kebebasan bagi seluruh penduduk di kota Madinah. Tidak ada 

perbedaan antara kaum Muslimin, Yahudi, bahkan kaum musyrikin di dalam 

menghirup angin kebebasan tersebut. Sebuah kontrak politik yang melibatkan 

partisipasi semua unsur dan elemen masyarakat yang ada, lepas dari perbedaan 

latar belakang suku, profesi dan agama. Demikianlah yang paling menonjol dari 

sosok Nabi Muhammad sebagai sosok pembebas sekaligus pemimpin politik ulung 

di kota Madinah kala itu. Maka ini, sekali lagi, merupakan prestasi besar Nabi 

Muhammad dalam bidang politik, dengan hijrah sebagai starting point-nya. 

Nurcholish Madjid sebagaimana ia mengutip kesimpulan dari seorang ahli 

sosiologi agama, Robert N. Bellah, bahwa seluruh pengkajian tentang kehidupan 

masyarakat Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah akan membawa kita pada 

satu kesimpulan bahwa masa klasik Islam itu merupakan masyarakat egaliter-

 

154Suwanto dan Rahmat Hidayat, “Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad 

saw Periode Madinah dalam Konteks Perpolitikan Indonesia”, JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban 
Islam 3, no. 2, (Januari 2020), h. 125. 
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partisipatif, menyerupai betul gambaran sebuah masyarakat yang adil, terbuka dan 

demokratis, seperti dalam konsep-konsep sosial-politik modern saat ini.155 

Selanjutnya kita bandingkan kenyataan historis yang membanggakan itu 

dengan kenyataan umat Islam di Indonesia dewasa ini. Membicarakan kenyataan 

umat Islam di Indonesia dewasa ini, ialah kaitannya dengan wacana perpolitikan 

di tanah air, bagaimana peranan kehidupan politik di negeri ini berpihak kepada 

mereka masyarakat yang lemah dan marginal. Karena satu dan diantara berbagai 

hal, tulisan ini tidak akan membahas keadaan politik di negeri ini satu persatu. 

Namun, yang akan diangkat hanyalah kondisi umum dari suasana kehidupan 

politik dewasa ini, seraya juga mengangkat bagaimana paradigma al-Qur’an yang 

dinilai mempunyai kaitan yang erat dengan penegakan kehidupan politik yang adil, 

berpihak, terbuka dan demokratis. 

2. Agama sebagai Kontrol Politik 

Pada realitasnya, agama seringkali dijadikan alat legitimasi kekerasan. 

Atas nama doktrin agama, kekerasan muncul oleh kaum dominan kepada kaum 

marginal di berbagai tempat. Dengan realitas tersebut, pentingnya menanamkan 

nilai-nilai egaliter dan pentingnya pemahaman agama (Islam) yang inklusif, 

menjadi mutlak harus dimiliki. Sebab, pemikiran keagamaan yang inklusif dan 

mengedepankan aspek-aspek kemanusiaan perlu terus dikembangkan agar agama 

menjadi rahmat dan pembebas bagi kaum marginal. Agama sudah seharusnya 

menjadi kontrol politik bagi keberpihakan dan melindungi kelompok lemah yang 

termarginalkan baik secara struktural maupun kultural. 

Di Indonesia sendiri, masih banyak ditemukan kelompok-kelompok yang 

termarginalkan karena kekerasan struktural disebabkan oleh kebijakan yang lebih 

 

155Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang 
Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan, h. 114.  
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diskriminatif. Contohnya, pembatasan terhadap ekspresi keagamaan.156 Padahal, 

sebagai penyelenggara negara, pemerintah seharusnya mencerminkan sikap yang 

disebutkan dalam QS al-H{ajj/22 ayat 41. 

نْ 
ِ
َِ إ ي ل لِ إدَّ لٌ وَنَُجَْإ نَ و رتَ ِْ ََ َْ وإ بَّل رتَ َْ َِ يَةَ وَ إ إَةَّ تتجَتَ اَةَ وََ َََّ جإ إَصَََ تَْ ل َِقََ لَ   ِْ ْْ ْ لْل إ لهُتَ ََّ ََُّ َْ

ج ل ) تَْ ا ْْ بَ تَ إ ل ٌلَقل َّ ََرل وَللَّل نْ تََ  (41إَْ

Terjemahnya: 

(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka 

melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf 

dan mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala 

urusan.157 

Wahbah al-Zuh}aili> dalam menjelaskan  َل  ِْ ْْ ْ لْل إ َّلهُتَ ََُّ َْ نْ 
ِ
َِ إ ي ل  pada ayat إدَّ

di atas, ialah orang yang telah disediakan oleh Allah dominasi dan otoritas atas 

manusia serta memberikan pengaruh dan kekuasaan.158 Jika kekuasaan dan juga 

otoritas di dunia berada di tangan mereka (pemimpin), maka mereka menyeru 

kepada kebaikan dan maslahat serta mendorong manusia untuk melakukannya.159 

Dinukil oleh Al-Qurt}ubi dan Wahbah al-Zuh}aili>, Sah}l bin Abdullah menjelaskan 

ayat ini berkata, memerintahkan kepada yang ‘makruf’ dan mencegah dari yang 

‘munkar’ adalah kewajiban penguasa dan para ulama yang datang kepadanya. Ini 

telah menjadi tuntutan agama karena hujjah telah ditetapkan atas mereka.160 

Dalam konteks ayat tersebut di atas, berbicara tentang pemimpin (yang 

berkedudukan) harus amanah, menyeruh pada hal-hal yang makruf (kerukunan 

 

156M Abdul Rozak, “Kontekstualisasi Penafsiran Ayat-Ayat tentang Mustad}’afi>n: Kajian 

dengan Pendekatan Hermeneutika Farid Esack”, Qaf  2, no. 2, (Mei 2017), h. 321. 

157Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h. 337. 

158Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 9, h. 234. 

159Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usaini al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n, Jilid 4, h. 2427. 

160Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazraji> 

Syams al-Di>n al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi’ li> Ah}ka>m Al-Qur’a>n: Tafsi>r al-Qurt}ubi>, Jilid 12, h. 74. Lihat 

juga, Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. Abdul 

Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 9, h. 236-237. 
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antar umat beragama, praktik-praktik kemanusiaan) dan mencegah pada hal-hal 

yang munkar (tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan lain sebagainya) 

melalui kebijakan-kebijakan pada kedudukan politiknya. Sebagai contoh, UU 

Perlindungan Hak-Hak kelompok marginal perlu dikuatkan lagi. UU yang 

mengeksklusi kelompok berbeda seperti Penetapan Presiden/PNPS 1965 perlu 

direvisi. Karena sering ditafsirkan sebagai UU yang diskriminatif. Seperti yang 

dikatakan oleh komisioner HAM, Imdadun Rahmat, bahwa masih banyak aturan-

aturan yang amat mengekang, menindas, dan diskriminatif terhadap kelompok 

minoritas agama dan kepercayaan. Sehingga, perubahan UU itu perlu dilakukan 

agar tidak lagi terjadi kasus atas nama penodaan agama, yang sebetulnya hanya 

untuk kepentingan politik orde baru semata. Dengan begitu, warga negara secara 

berdampingan dapat menjalankan ibadahnya dalam kondisi yang aman, nyaman, 

damai dan tenteram.161 

Meniscayakan agama sebagai kontrol politik, merupakan suatu upaya 

untuk mencegah diskriminasi dalam hal perbedaan suku, ras, dan warna kulit. Ini 

sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam QS al-Hujurat/49: 13. 

َِكْ  نَّ 
ِ
لَ َتَجإ إ ََِ لَََ جبَّل وَقبَََلفِليَ  تَِ ََتَ ْ شَََ ْنََْلكُتَ َِ اَنَْ  وَاَ ِْ ذَكَرِ وَ لْ  ْ َُلَكُتَ نََّ يَْقَْ

ِ
لَ إَنََّلستَ إ َِيُّك نَْ   ٍَ ْ نل كُتَ َْ رَ

ل  لْيم  خَبليْ  )إللََّّ ٌَ َ نَّ إللََّّ
ِ
ْ إ َِتقَْلكُتَ  13) 

Terjemahnya: 

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang 

paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. 

Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.162 

 

161Muhammad Abdul Rozak dan Hanief Saha Ghafur, “Studi Tafsir Hermeneutika Farid 

Esack terhadap Perjuangan Al-Mustad}’afin (Kaum Lemah dan Tertindas), Jurnal Imiah Indonesia 
7, no. 7, (Juli 2022), h. 9789. 

162Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h. 517. 
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Disebutkan pada ayat di atas, bahwa manusia diperintahkan untuk saling 

kenal-mengenal, penghormatan antar sesama karena diciptakan dari berbangsa-

bangsa dengan tujuan agar saling mengenal dan menghormati. Mengenal apapun 

budaya, warna, daerah, dan bahasa. Dan diperintahkan juga untuk saling hormat-

menghormati walau terdapat adanya perbedaan. Sehingga pada gilirannya, dapat 

menimbulkan suatu kerja sama dalam rangka memikul segala tugas dan tanggung 

jawab untuk memenuhi segala kebutuhan.163 

Dalam konteks ini, maka penghormatan atas nama kemanusiaan termasuk 

kepada kaum perempuan juga perlu ditingkatkan. Gagasan-gagasan ini dapat 

dilakukan melalui jalur kultural dengan memberi ruang untuk melakukan event-

event yang mendorong munculnya para kelompok atau kaum marginal dalam 

pergaulan publik. Dengan begini, agenda-agenda solidaritas kemanusiaan antar 

kelompok bisa direalisasikan. Sebagaimana Islam melalui ayat-ayat al-Qur’an 

memerintahkan pembelaan terhadap kaum lemah dari semua golongan, dengan 

tindakan yang nyata serta cara yang bisa kita lakukan. 

Pada hakikatnya, Indonesia sudah punya pilar penyangga yang sebetulnya 

selaras dengan semangat keberpihakan al-Qur’an terhadap kelompok marginal 

(mustad}’afi>n), yaitu Pancasila. Dalam kelima sila, telah menjadi hafalan anak-anak 

generasi bangsa kita sejak sekolah dasar. Namun, hal tersebut hanya akan menjadi 

hafalan semata, jika tidak ada praksis gerakan yang menyertainya.164  

Sehingga, yang harus diperjuangkan sesungguhnya saat ini adalah upaya 

pembebasan terhadap kaum marginal dengan menggali inspirasi dan semangat dari 

nilai-nilai agama sebagai kontrol politik, guna merumuskan suatu kebijakan-

kebijakan yang berpihak terhadap nasib kaum marginal. Hal ini harus menjadi 

 

163Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usaini al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n, Jilid 6, h. 3348. 

164Muhammad Abdul Rozak dan Hanief Saha Ghafur, “Studi Tafsir Hermeneutika Farid 

Esack terhadap Perjuangan Al-Mustad’afin: Kaum Lemah dan Tertindas”, h. 9791 
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perhatian utama dari para penguasa politik di tanah air, mengingat karena pada 

kenyataannya agama juga semakin dihadapkan pada masalah-masalah yang riil 

sosial-kemanusiaan. Sebagaimana hermeneutika tafsir pembebasan yang telah 

digagas oleh Farid Esack, bahwa ia memandang peranan doktrin agama terhadap 

kontrol politik harus bisa menjawab berbagai persoalan-persoalan kontemporer 

yang terjadi di era saat sekarang ini.165 

3. Peranan Politik Umat Islam 

Tidak ada kata politik dalam al-Qur’an. Kendati demikian, itu bukan 

berarti al-Qur’an tidak memberikan petunjuk untuk berpolitik.166 Bila tatacara 

membasuh wajah dan tangan saja diatur sedemikan oleh Kitab Suci, maka sangat 

mengherankan jika masalah politik diabaikan. Politik tentu lebih memengaruhi 

dari pada basuhan wajah dan tangan dalam berwudu, dan tanpa politik banyak 

hukum tidak dapat dijalankan. 

Uraian al-Qur’an tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada 

ayat-ayat yang berakar pada kata h}ukm. Di mana kata ini pada mulanya berarti 

‘menghalangi atau melarang dalam rangka perbaikan’. Dari akar kata yang sama 

terbentu kata h}ikmah yang pada mulanya berarti kendali. Sebagai ‘perbuatan’ kata 

h}ukm berarti ‘membuat atau menjalankan putusan’, dan ‘sebagai sifat yang 

menunjuk kepada sesuatu yang diputuskan’. Kata tersebut jika dipahami sebagai 

‘membuat atau menjalankan keputusan’, maka tentu pembuatan dan upaya dalam 

menjalankan itu, baru dapat tergambar jika ada sekolompok yang terhadapnya 

berlaku hukum tersebut. Inilah menghasilkan upaya politik.167 Dengan demikian, 

 

165Farid Esack, Qur’an, Liberation & Pluralism: an Islamic Perspective of Inter Religious 

Solidarity Againt Oppression, terj. Watung A. Budiman, Al-Qur’an, Liberalisme, Pluralisme: 

Membebaskan yang Tertindas. (Cet. I; Bandung: Mizan, 2000), h. 86. 

166M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat, 
h. 357. 

167M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat, 
h. 359. 
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maka kata yang paling dekat dengan makna politik di dalam al-Qur’an adalah 

h}ukm. Contohnya terdapat dalam QS al-Ma>’idah/ 42. 

طل َْ َقْل ْ بيََْ تَاْ بَّل كُتَ ِْ كَََْ  َلَ َِ نْ 
ِ
 وَإ

Terjemahnya: 

Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan 

adil.168 

Dalam banyak ayat, h}ukm adalah keputusan yang menyelesaikan konflik 

dengan cara yang adil.169 Seperti terlihat di dalam QS Ali ‘Imra>n/3: 55 dan QS al-

Nisa>’/4: 65, sebagai berikut. 

يإل  لَ  ْ يملَ كتَنْتُتَ لَ  ْ تَ بيَُْكَُتَ كُتَ ِْ لْ تَجنَ َأَِ ََ  تََْ

Terjemahnya: 

Lalu Aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan.170 

يملَ شَََرَ بيََْ تَاْ  لَ تَجكَ  َكَ ل تََّّ يُتَ َِ ُتَجنَ  لْ ََ لََ  تَمْ  َاََ وََ ب ل

Terjemahnya: 

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan 

engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka 

perselisihkan171 

Jadi, politik adalah suatu keputusan berupa konsensus untuk mengakhiri 

konflik. Dalam pengertian ini juga, para sahabat menggunakan istilah hukum.172 

Bila menengok sejarah Islam di Indonesia, akan ditemukan konflik yang 

berkepanjangan karena adanya perbedaan pandangan politik diantara kelompok-

kelompok Islam. Dan, yang dimaksud pandangan politik adalah perumusan soal 

 

168Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h. 115. 

169Abad Badruzaman, Teologi Menuju Aksi: Membela yang Lemah, Menggembur 
Kesenjangan, h. 176. 

170Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h. 57. 

171Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h. 88. 

172Abad Badruzaman, Teologi Menuju Aksi: Membela yang Lemah, Menggembur 
Kesenjangan, h. 252-253. 
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perilaku komunitas politik dalam menghadapi para pemegang kekuasaan. Dalam 

analisis sistem politik, pemegang kekuasaan disebut rezim. Perilaku komunitas 

politik dapat berupa support (dukungan) atau demand (tuntutan). Dukungan ialah 

memperkuat status quo, dan tuntutan meminta perubahan dalam perilaku rezim. 

Sedangkan pandangan politik merumuskan berapa besar dukungan dibandingkan 

dengan tuntutan.173 

Menjelang kemerdekaan, para politisi Islam merumuskan tujuan politik 

Islam. Waktu itu, mereka lebih banyak memberikan support dan mengecilkan 

demand. Begitu pula ketika ‘ketujuh kata’ dihapuskan dari Pembukaan UUD 45. 

Umat Islam lebih berkepentingan untuk menyelamatkan republik ini yang masih 

berumuran bayi dari pada menuntut. 

Setelah itu, tidak terdapat kesepakatan tentang pandangan politik umat 

Islam dalam menghadapi setiap rezim. Ada kelompok yang terus menerus dalam 

posisi demandis saja dan menghilangkan sama sekali support. Ada juga kelompok 

yang justru hanya memberikan support dan menafikan demand. Lalu banyak pula 

kelompok lainnya berada di antara kedua ekstrem itu.174   

Keterlibatan Islam dengan suatu kekuasaan ditujukan untuk mengontrol 

kekuasaan tersebut. Sebetulnya, itu adalah tugas kita semua, bukan hanya Islam. 

Ketika mereka terlibat dalam kekuasaan, they want to have some control over the 

gover-ment, termasuk ketika rakyat memilih dalam pemilihan umum (pemilu), 

maka sebetulnya rakyat hendak ikut serta dalam mengontrol pemerintahan.175 

 

173Jalaluddin Rakhmat, ed., Miftah F Rakhmat, Catatan Kang Jalal: Visi Media, Politik, 
dan Pendidikan (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 111-113. 

174Jalaluddin Rakhmat, ed., Miftah F Rakhmat, Catatan Kang Jalal: Visi Media, Politik, 
dan Pendidikan, h. 115. 

175Abad Badruzaman, Teologi Menuju Aksi: Membela yang Lemah, Menggembur 
Kesenjangan, h. 255. 
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Islam secara doktriner selalu harus terlibat dengan kekuasaan. Olehnya itu, 

yang mendorong umat Islam bisa termotivasi untuk selalu dekat dengan sebuah 

kekuasaan adalah karena secara doktriner tidak sama dengan agama-agama yang 

lain. Islam mempunyai beberapa konsep yang dekat dengan kekuasaan, bahkan 

antara lain bersumber dari doktrin h}a>kimiyah Alla>h, Tuhan harus menjadi hakim. 

Sehingga kemudian, yang menjadi orientasi utama politik Islam terkait dengan 

masalah kekuasaan yaitu tegaknya hukum-hukum Allah dimuka bumi, hal ini 

menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi hanyalah kekuasaan Allah. Sementara, 

manusia pada dasarnya sama sekali tidak memiliki kekuasaan. Sehingga Islam, 

menentang adanya penguasaan absolut manusia atas manusia yang lain.176 

Dalam konteks Islam, berpolitik tiada lain adalah sebuah cara mengatur 

urusan kehidupan bersama demi mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat. 

Jadi, politik di dalam Islam sebenarnya diorientasikan untuk memperoleh serta 

melindungi kemaslahatan bersama. Politik tidaklah semata-mata dilihat sebagai 

masalah duniawi, tapi pada saat yang sama juga dapat menjadi sarana yang ideal 

dalam memperoleh kebahagiaan di akhirat. 

Maka kemudian, yang harus diperjuangkan saat ini adalah konsep-konsep 

demokratisasi yang menjadi sistem kita di dalam bernegara. Selanjutnya, yang 

mesti menjadi perhatian utama dari para aktor politik Islam Indonesia saat ini 

adalah kenyataan bahwa agama dihadapkan pada masalah-masalah yang riil yang 

terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Misalnya saja, masalah penggusuran 

tanah, kualitas pendidikan, perburuhan, pengangguran, ketimpangan sosial dan 

ekonomi, dan seterusnya. Meski kasus-kasus itu lebih bersifat ekonomis, akan 

tetapi intervensi politik mau tidak mau mesti terlibat di dalamnya. 

 

176Sukron Kamil, Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil 
Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013), 

h. 156. 
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Ambil kasus penggusuran tanah sebagai contoh. Sebetulnya ini menjadi 

kepentingan para pengusaha yang ingin memperoleh tanah dengan harga murah. 

Lalu mereka menempel pada kekuasaan dan kekuasaan membantu mereka untuk 

memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Keuntungan dari kaum pengusaha ini 

dirasakan oleh rakyat sebagai sebuah bentuk penindasan dan perampasan. 

Dalam contoh kasus seperti di atas, ketika rakyat ditindas, dimarginalkan, 

belum terlihat suara-suara yang mewakili Islam untuk membela mereka. Padahal 

cita-cita keterlibatan politik Islam adalah keadilan, menegakkan sistem yang adil 

dan menentang segala bentuk kezaliman. Dalam padangan Kang Jalal, sekiranya 

itulah salah satu agenda politik Islam di Indonesia.177 

Sehingga dari sini, peranan politik umat Islam Indonesia makin ditunggu 

sumbangsihnya. Ketika umat Islam Indonesia mencoba memainkan peranan atas 

politiknya, maka yang harus menjadi satu-satunya tujuan dari peranannya itu 

adalah penegakkan kepemimpinan yang adil.178 Zaman sesudah Rasulullah telah 

memberikan contoh para sahabat berkenaan dengan pola-pola penegakkan soal 

kepemimpinan yang adil itu. Paling tidak ada lima pola; dukungan aktual dengan 

perlawanan konseptual, perlawanan pasif, kontrol sosial lewat aksi penyadaran, 

pernyataan sikap, dan bekerja sama yang konstruktif.179 

Dalam konteks ini, peranan politik umat Islam Indonesia mesti mengarah 

pada cita-cita politik yang berpihak serta melindungi rakyat dari segala bentuk 

diskriminasi dan eksploitasi, serta mengentaskan kemiskinan demi keadilan dan 

kesejahteraan sosial. Sebagaimana Islam telah mengajarkan cita-cita politik yang 

 

177Hamdani Kurniawan, dkk., “Peran Jalaluddin Rakhmat sebagai Aktor dalam Perjuangan 

Hak-Hak Minoritas di Parlemen”, ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan 15, no. 1, (Maret 

2021): h. 80. 

178Abad Badruzaman, Teologi Menuju Aksi: Membela yang Lemah, Menggembur 
Kesenjangan, h. 256. 

179Muhammad Abdul Rozak dan Hanief Saha Ghafur, “Studi Tafsir Hermeneutika Farid 

Esack terhadap Perjuangan Al-Mustad’afin: Kaum Lemah dan Tertindas”, h. 9791. 
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sangat luhur, dan dalam kenyataan sejarah, umat Islam Indonesia dahulu telah 

memperjuangkan cita-cita politik itu untuk membangun masyarakat yang bebas 

dari diskriminasi, marginalisasi, dan eksploitasi. 

D. Urgensi Keberpihakan dan Perlindungan terhadap Kaum Marginal 

1. Mengentaskan Kemiskinan 

Kemiskinan adalah permasalahan sosial dan ekonomi yang erat kaitannya 

dengan masyarakat marginal.180 Maka tak ayal, jika salah satu gejala yang sangat 

memantik keprihatinan Rasulullah saw., adalah kemiskinan. Perhatian terhadap 

masalah kemiskinan juga menjadi salah satu tema sentral yang terkandung dalam 

banyak pesan-pesan ayat al-Qur’an.181  

Kemiskinan merupakan suatu keadaan, yang sering dihubungkan dengan 

kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Sebagian orang 

memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, dan sementara yang lainnya 

melihatnya dari segi moral dan evaluatif, sedang yang lainnya lagi memahaminya 

dari sudut pandang ilmiah yang telah mapan. Istilah “negara berkembang” itu 

biasanya digunakan untuk merujuk pada negara-negara yang berada dalam status 

“miskin”.182 

Dalam sebuah dunia yang serba sekuler sebagai bahagian yang menyatu 

dengan proses modernisme atau pasca-modernisme, diktum al-Qur’an tentang 

“Pro Si Miskin, tetapi Antikemiskinan” tidak mudah dijalankan, termasuk dalam 

masyarakat mayoritas Muslim. Ketimpangan sosial-ekonomi dalam masyarakat 

Muslim global sangatlah parah, termasuk di Indonesia yang berasaskan ideologi 

 

180Khalis Asyifani, dkk., “Solidaritas Sosial dalam Marginalisasi Masyarakat Miskin: 

Studi di Dusun Kentheng Kota Surakarta”, Jurnal Kajian Sosiologi 13, no. 1 (2021), h. 61. 

181Wardini Ahmad, dkk., Pemberdayaan Kaum Pinggiran dalam Lintasan Sejarah Islam, 
dalam Islam Humanis: Islam dan Persoalan Kepemimpinan, Pluralitas, Lingkungan Hidup, 
Supremasi Hukum dan Masyarakat Marginal (Cet. I; Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2001), h. 114. 

182Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh’afin 
dengan Pendekatan Keindonesiaan, h. 130. 
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negara Pancasila.183 Al-Qur’an adalah Kitab Keadilan, namun dewasa ini, nyaris 

tidak ada contoh yang menjadi bukti nyata dari masyarakat Muslim di seluruh 

dunia yang dapat dibanggakan. Semuanya jauh dari cita-cita al-Qur’an tentang 

pembentukan suatu masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan moral-etika. 

Dalam konteks Indonesia, akar kemiskinan tidak hanya harus dicari dalam 

budaya malas bekerja keras. Keseluruhan situasi yang menyebabkan seseorang 

tidak dapat melaksanakan kegiatan produktifitasnya secara penuh juga harus 

diperhitungkan. Faktor-faktor kemiskinan adalah gabungan antara faktor internal 

dan faktor eksternal. Kebijakan pembangunan yang keliru termasuk dalam faktor 

eksternal.184 Sejumlah praktik perilaku korupsi yang menyebabkan berkurangnya 

alokasi anggaran untuk suatu kegiatan pembangunan bagi keadilan-kesejahteraan 

masyarakat miskin juga termasuk faktor eksternal. Akibatnya, sistem struktur 

yang dibangun pada suatu masyarakat sangat jauh dari nilai-nilai keadilan dan 

penuh dengan diskriminasi dan eksploitasi. 

Struktur perekonomian Indonesia dengan mudah ambruk karena berat di 

atas dan rapuh di bawah. Hal itu terjadi karena kurang seimbangnya perhatian 

pemerintah Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai kini pada pengembangan 

sektor ekonomi kelompok-kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 

dibandingkan dengan kelompok-kelompok usaha besar. Berikutnya, kelompok-

kelompok usaha besar ini dalam perkembangannya kurang menjalin hubungan 

yang sifatnya saling memperkuat dengan kelompok-kelompok UMKM. 

Strategi pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak dibarengi dengan 

pemerataan merupakan kesalahan besar yang dilakukan para pemimpin negara-

 

183Ahmad Syafii Maarif, “Alquran Pro Si Miskin tetapi Antikemiskinan (II)”, Resonansi 
Republika. 22 Juni 2021. https://www.republika.id/post/17738/alquran-pro-si-miskin-tetapi-

antikemiskinan-ii  (15 September 2022). 

184Lukman Hakim dan Ahmad Danu Syaputra, “Al-Qur’an dan Pengentasan Kemiskinan”, 

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 3 (2020), h. 631.  

https://www.republika.id/post/17738/alquran-pro-si-miskin-tetapi-antikemiskinan-ii
https://www.republika.id/post/17738/alquran-pro-si-miskin-tetapi-antikemiskinan-ii
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negara berkembang, termasuk di Indonesia. Dalam menjalankan strategi tersebut, 

pinjaman luar negeri telah memainkan peran besar sebagai sumber pembiayaan. 

Padahal, seringkali terjadi adanya ketidak-sesuaian antara program pembangunan 

yang dilakukan dengan kebutuhan riil di tengah masyarakat, yang notabene ia 

merupakan sasaran dari keadilan dan kesejahteraan. Di sisi yang lain, kebijakan-

kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam yang kurang hati-hati dan tidak 

bertanggung jawab sering kali juga tidak berpihak dan melindungi kemungkinan 

terpinggirkannya kelompok-kelompok miskin di dalam masyarakat.185 Artinya, 

penyebab kemiskinan di Indonesia bukan kurangnya sumber daya alam, tetapi 

melainkan karena faktor non-alamiah, yaitu kesalahan dalam kebijakan ekonomi. 

Kondisi ini sesungguhnya merupakan potret dari kemiskinan struktural. 

Artinya, kemiskinan yang ada tidak hanya disebabkan oleh lemahnya etos kerja, 

melainkan terutama disebabkan oleh ketidakadilan sistem. Kemiskinan model saat 

ini telah sangat membahayakan kelangsungan hidup sebuah masyarakat, sehingga 

diperlukan adanya sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang 

dimiliki oleh kelompok the have kepada the poor. Diperlukan sebuah sistem yang 

mampu menciptakan keadilan dimana kemandirian ekonomi dapat menciptakan 

peluang kerja yang mampu menggerakkan sektor riil sehingga secara otomatis 

kemiskinan juga dapat teratasi.186 

Dalam konteks ini, pemihakan melalui kebijakan-kebijakan negara mutlak 

diperlukan. Indonesia adalah negara kesejahteraan (welfare state) berdasarkan 

konstitusi. Artinya, kebijakan negara harus mencerminkan keberpihakan dalam hal 

perlindungan dan memajukan kesejahteraan rakyat. Pemihakan negara sangat 

 

185Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh’afin 
dengan Pendekatan Keindonesiaan, h. 133. 

186Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Tafsir Al-Qur’an Tematik: Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Duafa, h. 267-268. 
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diperlukan agar ada jaminan untuk hidup dan berkembang bagi rakyat miskin dan 

seluruh warga negara yang selama ini termarginalkan. Pemihakan tersebut mesti 

dilakukan negara dengan membuat kebijakan menyangkut sistem keadilan dan 

kesejahteraan serta jaminan sosial, yang bukan hanya mencukupi hak-hak serta 

kebutuhan dasar warga negara, melainkan juga memberikan proteksi, skema usaha 

dan kenyamanan bagi berkembangnya usaha-usaha kecil dan masyarakat miskin. 

Intinya, kebijakan sektor riil negara harus terintegrasi sebagai kesatuan sistem 

yang benar-benar memihak masyarakat miskin.187 

Pengembangan sektor riil menjadi agenda yang sangat penting, karena 

mengingat hal ini sangat erat kaitannya dengan daya saing kompetitif dan 

komparatif suatu bangsa. Kemampuan produktifitas suatu bangsa dapat dilihat 

dari kinerja kemampuan sektor riilnya di dalam menghadapi persaingan yang 

semakin ketat.188 Menurut aturan Islam, mekanisme peranan pemerintah di dalam 

menggerakan sektor riil dalam upayanya berpihak dan melindungi masyarakat 

miskin dan marginal diimplementasikan dalam kebijakan dengan zakat sebagai 

instrumen pamungkas. Sebagaimana, sejarah telah membuktikan bahwa zakat 

sebagai sebuah sistem fiskal telah mampu menjaga kestabilan dan keseimbangan 

perekonomian, sehingga dapat melindungi si miskin dari ketidakadilan jalannya 

sistem perekonomian.189 

Dari sini terlihat bahwa, Islam menuntut adanya tawa>zun (keseimbangan) 

bagi tiap individu untuk diberikan kebebasan dalam mencapai target keunggulan 

ekonomi seoptimal mungkin, namun pada saat yang sama Islam menuntut adanya 

distribusi harta yang dapat menjamin standar kehidupan yang layak bagi segenap 

 

187Rifma Ghulam Dzaljad, “Pemberdayaan Kaum Tertindas: Peran Negara dan Agama”, 

Tajdid: Jurnal Studi Islam dan Kemuhammadiyahan 2, no. 1 (Juli-Desember 2011), h. 70. 

188Mustafa Edwin Nasution, ed., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Cet. I; Jakarta: 

Kencana, 2006), h. 55. 

189Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usaini al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n, Jilid 6, h. 3524. 
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lapisan masyarakat. Islam berpendapat bahwa problem ekonomi itu terletak pada 

praktik ketidakadilan manusia dalam distribusi kekayaan, bukan pada menipisnya 

sumber kekayaan alam dibanding dengan kebutuhan manusia.190 

Menurut Islam, kemiskinan —yang lahir dalam struktur apa pun— ialah 

merupakan sebuah masalah yang harus dientaskan. Bahkan merupakan penyakit 

berbahaya yang wajib diberantas dan di obati. Islam menjelaskan bahwa masalah 

pengentasan kemiskinan adalah sesuatu yang bisa dilaksanakan. Tapi bukan 

berarti, berusaha mengentaskan kemiskinan tersebut, kita menentang takdir atau 

kehendak Tuhan.191 Islam sama sekali tidak mendukung teori perilaku individu 

yang memandang bahwa yang bertanggung jawab atas kemiskinan hanya orang 

miskin sendiri, bukan masyarakat, pemerintah, atau orang kaya. Tapi Islam juga 

tidak sepaham dengan teori struktural yang hanya memfokuskan pada penyebab 

struktural terhadap masalah kemiskinan. Tak dimungkiri, memang ada bentuk 

kemiskinan struktural sebagai bagian dari sistem ekonomi yang tuna-keadilan. 

Namun, jika semangat sebagai manusia suka memberi dilatih sejak kecil, dampak 

kemiskinan struktural itu tidak akan masif. 

Al-Qur’an menjelaskan bahwa salah satu penyebab munculnya masalah 

kemiskinan di tengah umat manusia disebabkan karena adanya perlakuan zalim 

dan ketidakadilan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya. Atau 

dengan kata lain, munculnya kemiskinan ini dikarenakan sistem yang berlaku pada 

suatu masyarakat yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak 

berdaya dalam melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Hal ini dapat kita lihat 

pada beberapa ayat di dalam al-Qur’an ketika menceritakan tentang kisah-kisah 

 

190Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh’afin 
dengan Pendekatan Keindonesiaan, h. 137. 

191Yusuf al-Qarad}awi, Musykilat al-Faqr wa Kaifa ‘Alajaha al-Islam, terj. A. Maimun 

Syamsuddin dan A. Wahid Hasan, Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas 
Problem Kemiskinan, Edisi Revisi, h. 65. 
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umat terdahulu, khususnya perlawanan para Nabi terhadap penguasa yang zalim 

pada zamannya masing-masing.192 

Pendekatan yang dipakai al-Qur’an adalah dengan menggambarkan para 

penguasa, pemimpin dan siapa saja yang menentang ajaran Nabi sebagai orang-

orang kuat yang sombong dan mabuk kekuasaan (mustakbirin), dan menyebut para 

rakyat jelata, lemah atau masyarakat awam dengan istilah terpinggirkan dan juga 

tertindas (mustad}’afin).193 Digambarkan dalam al-Qur’an bahwa para Nabi Allah 

yang mayoritas berasal dari rakyat lemah, berjuang demi membebaskan mereka 

dari cengkraman para penindas yang biasanya datang dari penguasa. Misalnya saja 

Nabi Musa as., yang harus berhadapan dengan hegemoni Fir’aun yang zalim untuk 

membebaskan bangsa Israil dari ketertindasan (QS al-A’ra>f/7: 127), atau kisah 

Nabi Hud as., yang berhadapan dengan para pemuka kafir yang sombong (QS al-

A’ra>f/7: 66).194 Disebutkan dalam firman-Nya, sebagai berikut. 

 ََ ََ وَقلَ ََ قلَ لَ َََ ِ لَ وَ ذَََ كَ وََ  ِْ ْْ وإ لْل إ تًَْ َََل تَ لَ إتَ  َْ جسََ وَقجَْ تَْ َِتذََ تَ  رْنَجْنَ  لَ ِْ قجَْيل  لْ لََا  ََ إَْ

ونَ ) رتَ نََّ َجَْقَ تَاْ قلَهل
ِ
ْ وَإ لءَهُتَ ََ ََْ يل نل ْ وَنََ ْ َِبنْلَءَهُتَ نتَقبَ ليتَ   (127س َ

Terjemahnya: 

Dan para pemuka dari kaum Fir’aun berkata, “Apakah engkau akan 

membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di negeri ini 

(Mesir) dan meninggalkanmu dan tuhan-tuhanmu?” (Fir’aun) menjawab, 

“Akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup anak-

anak perempuan mereka dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas 

mereka.195 

بلَ  ) َِ إهْكََذل لْ  ََ نك نََّ َنَظَتَ
ِ
إكَ لْل سََ لهَِ  وَإ نََّ َنََََ

ِ
إل إ لْ ِْ قجَْ لْ وإ  َِ كََ رتَ ي ل لََا إدَّ ََ ََ إَْ  (66قلَ

 

192Lukman Hakim dan Ahmad Danu Syaputra, “Al-Qur’an dan Pengentasan Kemiskinan”, 

h. 631. 

193Asghar Ali Engineer, Islam and Liberation Theology: Essay on Liberative Elements in 
Islam, terj. Agung Prihantoro, Islam dan Teologi Pembebasan, h. 91. 

194Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh’afin 
dengan Pendekatan Keindonesiaan, h 41. 

195Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h. 165. 
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Terjemahnya: 

Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, 

“Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras dan kami 

kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta”.196 

Dari sini diketahui bahwa, pada dasarnya Islam melalui penjelasan ayat-

ayat al-Qur’an memberikan suatu konsep masyarakat yang bebas dari segala 

bentuk penindasan, dominasi, marginalisasi dan ketidakadilan, yang sering kali 

menjadi pemicu awal lahirnya kemiskinan. Dan al-Qur’an dengan jelas berada di 

pihak masyarakat marginal dalam menghadapi kekuatan dari para penindas. Di 

samping itu, al-Qur’an bukan hanya mengecam dengan keras dari segala bentuk 

penindasan, eksploitasi, dan arogansi kekuasaan, tetapi juga memerintahkan pada 

orang beriman untuk berpihak dan menyelamatkan golongan lemah dan tertindas. 

Sebagaimana dituturkan melalui firman-Nya QS al-Nisa>’/4: 75. 

 َِ ي ل إنل إدَّ لَْ لءل وَإَجْل لَ وَإَن لََََ لاَل َِ إَر  لْ َِ لَ   َضَََْ ْ َََ تََ ل وَإَْ بلييل إللََّّ ْ لََ تتَقَلتلْتَجنَ لْل سَََ ل َكَُتَ َْ وَ

 ِْ لْ ل  يْ َنَََ ََِ ل وَإاْ َِهْْتَ ََ لَال  ل ََ ل إَظََّ هل إَقَْرْ  ذل ِْ هََ لْ ل  َِخْرلاََُْ ل  َّنََ تَجنَ َ ب ل   قَتَجَ يْ َنَََ ََِ ل وَإاْ لًََ  ََ وَ َْ ن لَتَ

إ ) يْل ََ نصَل ْ ن ِْ لَتَ   (75لْ

Terjemahnya: 

Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang 

yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, “Ya 

Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang penduduknya 

zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari 

sisi-Mu.197 

Wahbah al-Zuh}ali> secara lugas menjelaskan ayat di atas, bahwa tujuan 

orang-orang beriman melakukan perang adalah untuk menegakkan kalimatullah, 

yaitu kebenaran tauhid, menegakkan keadilan serta berbuat baik kepada rakyat 

miskin yang tertindas, bukan sebaliknya, menjajah, mengeksploitasi, melanggar 

aturan, melakukan kezaliman dan merampas harta dan hak-hak orang lain, seperti 

 

196Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h. 158. 

197Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h. 90. 
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yang terjadi sekarang ini.198 Sehingga, berpihak dan membebaskan orang-orang 

Mukmin yang lemah dari penindasan musuh adalah kewajiban umat Islam meski 

harus dengan mengorbankan jiwanya.199 

Melihat bagaimana respon al-Qur’an di dalam menumbangkan ketidak-

adilan dan segala bentuk penindasan, perlu kiranya kita menyaksikan perjuangan 

Nabi Muh}ammad yang telah berhasil merubah struktur masyarakat yang penuh 

dengan ketidakadilan dan penindasan, lalu menggantinya dengan masyarakat yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Perjuangan Nabi tersebut terekam secara 

jelas pada beberapa ayat dalam al-Qur’an, baik itu pada surat Makkiyah atau pun 

Madaniyah. Misalkan saja pada surat al-Ma>’u>n/107: 1-7, sebagai berikut. 

تََ  ل ذ  َََ و يتََ ل َ  إدَّ ََْ َِ لِ )ََِ  ي ل ل  ًَتليَم )1بَّل لك إَْ و  َََ تَ ل َ إدَّ ذَلَل ليل  2( ََََ ( وَلََ يَُتَرك ٌلَََّ طََََِ

لَ ل ) ََْ لَ ْ لَ  )3إَْ صََ تََ لِْْ جنَ )4( َجََ يْ   لهتَ اْ سََ ل اَهل ِْ صََ ْ نَ َِ هُتَ ي ل ونَ 5( إدَّ ْ يتَرَإءتَ َِ هُتَ ي ل ( إدَّ

جنَ )6) لنتَ ََ جنَ إَْ تَِ نَ َْ َ  (7( وَ 

Terjemahnya: 

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang 

menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. 

Maka celakalah orang yang salat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap 

salatnya, yang berbuat ria, dan enggan (memberikan) bantuan.200 

Ayat tersebut di atas, mencoba merespon kondisi di mana anak yatim dan 

orang fakir dan miskin tidak lagi dipedulikan. Sehingga pada ayat tersebut telah 

memberikan julukan sebagai ‘pendusta agama’ bagi mereka yang mencampakkan 

anak-anak yatim dan tidak mempedulikan nasib orang-orang fakir dan miskin. 

Sebagaimana hal tersebut telah diwajibkan Allah atas mereka pada kepemilikan 

 

198Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 3, h. 163. 

199Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazraji> 

Syams al-Di>n al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi’ li> Ah}ka>m Al-Qur’a>n: Tafsi>r al-Qurt}ubi>, Jilid 5, h. 279. 

200Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h. 602. 
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harta mereka, yaitu memberikan hak-haknya, karena semua ini merupakan suatu 

manfaat yang bisa diambil manfaatnya oleh sesama manusia.201 

Dalam kondisi lain, al-Qur’an juga secara tegas menjelaskan bagaimana 

seharusnya kekayaan seseorang itu dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas, 

dan tidak hanya beredar atau hanya berputar pada segelintir orang-orang kaya saja, 

dan tidak sampai ke tangan orang-orang yang lemah dan miskin.202 Kondisi ini 

sebagaimana dijelaskan dalam QS al-H{asyr/59: 7, sebagai berikut. 

 َََ ََ َْ  وَإَْ ًَََل و إَقْتَرْاَ وَإَْ ل لَ وَدل ج سَتَ لِْرَّ ل وَ لْلََّ َِهْيل إَقْتَرَ  ََ  ِْ لْ ل  لُ ج تَ ٌلَََّ َ سَتَ ََِلَءَ إللََّّ ل  لكل ل َْ

ل نَُلَكُتَْ  َْ وهتَ وَ ذتَ تَُ تََ ََ ج سََتَ تَ إَرَّ تتََكُتَ ل َ َْ ْ وَ ُْكُتَ لْ ًَلءل  ِْ نل ْْ وَ ل بَْ َ إ تََجنَ دتَ ْ لََ يَ َْ بلييل  لِ إَََََّ  نَنْإتَ  وَإبْ

لَ ) قَل لِ َ شَ ل  تَ إَْ نَّ إللََّّ
ِ
َ إ َّقتَجإ إللََّّ تَجإ وَإت َْ ْْ  (7َلَ

Terjemahnya: 

Harta rampasan (fai’) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya 

(yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, 

kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-

orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara 

orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu 

maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagi kamu tinggalkanlah. Dan 

bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.203 

Allah swt., melalui ayat di atas, memutuskan dan menetapkan pembagian 

dalam konteks harta di antara orang-orang yang membutuhkan, agar peredaran dan 

perputaran harta tidak hanya terbatas di antara orang-orang kaya, sementara kaum 

fakir dan miskin tidak ikut mendapatkan dan merasakan apa-apa darinya, sehingga 

menyebabkan orang-orang miskin tersingkirkan oleh orang-orang kaya dan mereka 

hanya membaginya di antara mereka. Demikian adalah prinsip Islam di dalam 

 

201Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas\i>r bin Ga>lib al-A<mali> Abu> Ja’far al-T{abari, Ja>mi’ 
al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n, Jilid 24, h. 629. 

202Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Aisar Tafa>si>r li Al-Kala>mi Al-‘Aliyyi Al-Kabi>r, terj. Edi 

Suwanto dan Fityan Amaliy, Tafsir Al-Qur’an Al-Aisar, Jilid 7 (Cet. I; Jakarta: Darus Sunnah 

Press, 2009), h. 361. 

203Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h.546. 
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melakukan suatu pendistribusian serta pemerataan harta kekayaan kepada semua 

kalangan dan menjamin terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi semuanya.204 

Dalam pandangan Sayyid Qut}b, seorang pemimpin itu berhak mengambil 

kelebihan harta orang-orang kaya untuk diberikan kepada fakir dan miskin. Islam 

juga membolehkan seorang pemimpin menetapkan pajak dan beberapa bagian dari 

harta orang-orang yang kaya ketika baitul mal sedang kosong. Sementara, Islam 

mengharamkan adanya penimbunan dan mengharamkan riba yang keduanya itu 

merupakan sarana yang menjadikan harta benda hanya beredar dan berputar di 

antara orang-orang yang kaya saja.205 

Dari pemaparan sejumlah ayat-ayat di atas, dapat diketahui bagaimana 

paradigma al-Qur’an menawarkan konsepsi di dalam mengentaskan kemiskinan 

yang disebabkan karena faktor struktural yang berlaku pada suatu masyarakat. 

Oleh karena itu, masalah kemiskinan ini haruslah dijawab dengan membangun 

struktur sosial yang bebas dari penindasan, eksploitasi, dan konsentrasi kekayaan 

yang beredar pada segelintir tangan orang-orang kaya saja. Dalam struktur sosial 

yang seperti ini, terkandung nilai-nilai kebenaran yang lainnya, seperti keadilan 

dan kesejahteraan dalam segala bidang, baik bidang sosial, ekonomi, dan politik.  

Al-Qur’an sangat menekankan keadilan dan menggunakan istilah ‘adl dan 

qist untuk membangun struktur sosial tersebut. Istilah lain adalah ‘adl dan ih}san 

(keadilan dan kebaikan) yang dipakai untuk mengungkapkan pentingnya keadilan 

ekonomi. Keadilan dan keseimbangan ekonomi ini diperlukan, karena dengan itu 

bararti kebutuhan pokok, seperti makanan, tempat tinggal dan seterusnya dapat 

terpenuhi, sehingga kecenderungan gaya hidup yang boros juga dapat ditekan.206 

 

204Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 14, h. 457. 

205Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usaini al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n, Jilid 6, h. 3525. 

206Asghar Ali Engineer, Islam and Liberation Theology: Essay on Liberative Elements in 
Islam, terj. Agung Prihantoro, Islam dan Teologi Pembebasan, h. 95. 
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Ayat-ayat al-Qur’an mengenai pembelaan terhadap mereka yang miskin, 

terlantar, tak beruntung, terpinggirkan, anak yatim, dan mereka yang berada di 

dalam kategori yang serupa, sangatlah banyak. Bahasa yang digunakan al-Qur’an 

adakalanya keras, membidik jantung persoalan dengan cara tembak di tempat. Ada 

pula yang bersifat lunak, lembut, tetapi maknanya dalam, di mana langsung 

dialamatkan ke inti pusat kesadaran manusia sebagai makhluk sosial agar hati 

nuraninya jangan sampai tiarap untuk berbagi. Semuanya ini menunjukkan sikap 

al-Qur’an yang ‘pro si miskin’.207 

Di dalam memberikan solusi terkait dengan permasalahan mengentaskan 

kemiskinan, al-Qur’an memang tak menjabarkan secara detail dalam memberikan 

operasional yang terperinci. Namun al-Qur’an telah memberikan petunjuk dan 

beberapa anjuran agar umat Islam dapat melepaskan diri dari jeratan masalah 

kemiskinan. Petunjuk yang telah diberikan tersebut merupakan konsep ideal yang 

seharusnya dijalankan oleh umat manusia, baik sebagai personal-individu atau pun 

sebagai makhluk sosial.208 

Sayangnya pada realita kehidupan saat ini, konsep ideal yang tersebar di 

dalam kitab suci al-Qur’an itu belum mampu diwujudkan dengan baik dalam 

kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan banyak problematika kehidupan, 

salah satunya adalah masalah kemiskinan. Sehingga menyebabkan adanya jurang 

kesenjangan yang begitu lebar antara yang kaya dengan yang miskin. 

Menurut Ahmad Syafii Maarif, kemiskinan yang melanda umat Islam di 

seluruh dunia adalah karena pemahaman yang salah tentang al-Qur’an. Padahal, 

kitab suci al-Qur’an sangatlah menekankan amal saleh yang selalu bergandengan 

 

207Ahmad Syafii Maarif, “Alquran Pro Si Miskin tetapi Antikemiskinan (I)” Resonansi 
Republika. 15 Juni 2021. https://www.republika.id/post/17515/alquran-pro-si-miskin-tetapi-

antikemiskinan-i  (15 September 2022). 

208Lukman Hakim dan Ahmad Danu Syaputra, “Al-Qur’an dan Pengentasan Kemiskinan”, 

h. 632. 

https://www.republika.id/post/17515/alquran-pro-si-miskin-tetapi-antikemiskinan-i
https://www.republika.id/post/17515/alquran-pro-si-miskin-tetapi-antikemiskinan-i
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dengan iman. Iman tanpa amal saleh bukanlah ajaran dari al-Qur’an, sebab tidak 

menghasilkan atau mengubah apapun. Bukankah kemiskinan itu telah dan sedang 

melanda sebagian besar dunia Muslim yang sebagian umatnya hafal al-Qur’an, 

tetapi tidak dijadikan acuan utama untuk mengubah situasi mereka yang serba 

lapar ini?209 Itulah mengapa, Islam menolak keras perilaku-perilaku yang dapat 

mencederai keadilan, di mana terdapat sekelompok tertentu yang menguasasi 

segalanya, sementara kelompok yang lain terpinggirkan dan termandulkan. Dan, 

Islam tidak rela jika ada seorang Muslim yang kenyang, sementara tetangganya 

kelaparan sedang ia tahu kalau tetangganya itu kelaparan.210 

Keterpinggiran masyarakat dan kemiskinan secara struktural bukan hanya 

menyangkut kehidupan dalam suatu bangsa atau negara. Ini merupakan isu antar 

bangsa yang sangat kuat. Banyak negara miskin tidak berdaya ditengah-tengah 

kepungan negara-negara kuat. Ini pun tidak kalah memprihatinkan karena dalam 

sebagian kemiskinan, marginalisasi dan ketertindasan itu berada di negeri-negeri 

muslim.211 Keadaan ini, menurut Hassan Hanafi, disebabkan oleh double standard 

dalam etika dan kebijakan yang diterapkan oleh negara-negara maju. Padahal, 

perdamaian dan keadilan itu sangatlah terkait dengan pemenuhan hak-hak dan 

keadilan pada setiap orang dalam lingkup masyarakat.212 

 

209Ahmad Syafii Maarif, “Alquran Pro Si Miskin tetapi Antikemiskinan (III)”, Resonansi 
Republika. 17 Juni 2021. https://www.republika.id/posts/17957/alquran-pro-si-miskin-tetapi-

antikemiskinan-iii  (15 September 2022). 

210Yusuf al-Qarad}awi, Musykilat al-Faqr wa Kaifa ‘Alajaha al-Islam, terj. A. Maimun 

Syamsuddin dan A. Wahid Hasan, Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas 
Problem Kemiskinan, Edisi Revisi, h. 29. 

211Wardini Ahmad, dkk., Pemberdayaan Kaum Pinggiran dalam Lintasan Sejarah Islam, 
dalam Islam Humanis: Islam dan Persoalan Kepemimpinan, Pluralitas, Lingkungan Hidup, 
Supremasi Hukum dan Masyarakat Marginal, h. 117. 

212Hassan Hanafi, Etika Global dan Solidaritas Kemanusiaan: Sebuah Pendekatan Islam, 
dalam Islam dan Humanisme: Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme 
Universal (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 9-10. 

https://www.republika.id/posts/17957/alquran-pro-si-miskin-tetapi-antikemiskinan-iii
https://www.republika.id/posts/17957/alquran-pro-si-miskin-tetapi-antikemiskinan-iii
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Kaum marginal, bahkan untuk masa dan kasus tertentu, dalam keberadaan 

mereka kadangkala bukan semata-mata karena mereka tidak mampu secara per-

orangan. Mungkin mereka secara fisik dan psikis mampu berbuat, hanya saja ada 

hambatan dari luar dirinya yang sering menjadi rintangan besar yang tidak bisa 

disingkirkan. Hambatan demikianlah yang diteorikan oleh para ahli ilmu sosial 

sebagai hambatan struktural dan keterpurukan mereka itu lazim disebabkan oleh 

struktur sosial, politik dan ekonomi suatu negeri. Sehingga dengan demikian, tentu 

hal ini tidak bisa diatasi hanya dengan sifat belaskasihan (mercy) semata, namun 

dengan program dari kebijakan politik yang jelas dan memanusiakan manusia. 

Berbicara masalah dunia kemanusiaan tentu bukan hanya untuk dilihat 

serta dipahami, melainkan untuk diubah dengan perbuatan, agar keadilan benar-

benar terwujud secara nyata, dan agar persoalan kemiskinan bisa dientaskan serta 

dihilangkan sejauh mungkin dari kehidupan masyarakat marginal. 

2. Mengurangi Kesenjangan Sosial-Ekonomi 

Persoalan kemiskinan menjadi faktor terbesar lahirnya kesenjangan sosial 

yang menjadi momok dalam kehidupan masyarakat marginal.213 Menurut Abad 

Badruzaman, kesenjangan sosial adalah suatu ketidakseimbangan sosial yang ada 

di masyarakat, sehingga menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Dan 

dapat juga diartikan suatu keadaan di mana orang kaya mempunyai kedudukan 

yang lebih tinggi dan lebih berkuasa dibandingkan kehidupan orang miskin.214 

Dalam konteks Indonesia, implikasi dari makin buramnya perekonomian 

bangsa ini jelas akan mempertajam kesenjangan sosial yang terjadi pada sejumlah 

masyarakat kita. Orang yang mempunyai status the have akan semakin congkak 

 

213Abdain, “Peran Sistem Ekonomi Islam dalam Menanggulangi Tingkat Kesenjangan 

Sosial”, Jurnal Muamalah 4, no. 2, Agustus (2014), h. 21. 

214Abad Badruzaman, Teologi Menuju Aksi: Membela yang Lemah, Menggembur 
Kesenjangan, h. 284. 
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dengan masyarakat yang statusnya the have not. Akibatnya, orang miskin akan 

semakin termarginalkan di dalam pergulatan dunia global sekarang ini. Dengan 

kekuatan kapitalistiknya, maka sosok the have akan mengunci jalan-jalan pokok 

dari sistem perekonomian di negeri ini. 

Sementara itu, sosok the have not hanya akan menjadi pekerja rumahan 

yang gajinya tidak dihargai secara layak atau bahkan mereka hanya disia-siakan 

dan dijadikan objek saja dalam mengeksploitasi negara. Dalam konteks para elite 

bangsa, orang miskin yang makin termarginalkan hanya dijadikan perbincangan 

dalam meja-meja rapat yang diselenggarakan, baik itu anggota eksekutif maupun 

legislatif. Tak ayal, jika sejumlah anggaran proyek-proyek pembangunan yang 

mengatasnamakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat hanya akan habis 

dipertengahan jalan. Rakyat miskin selamanya akan berada di bawah hegemoni 

kaum elite dengan watak kapitalistik, meterealistik dan hegemonistik. 

Jika sifat ini tetap dipertahankan dan disemaikan oleh komunitas elit atau 

rezim negeri ini, maka akan terproduk banyak orang yang teraniaya, dikalahkan, 

dan digusur hak-hak asasinya. Akibatnya, negeri ini akan dibanjiri oleh tajamnya 

kesenjangan sosial akibat kebijakan dari beberapa gelintir orang yang saat ini 

duduk dikursi keningratan, sementara mayoritas rakyat hidup dalam kepapaan. 

Bagi pendukung ‘paradigma kritis’, kesenjangan dan kemiskinan terjadi 

akibat dari adanya struktur sosial, ekonomi, politik yang senantiasa melestarikan 

kondisi keserakahan. Seseorang menjadi miskin bukan kerena pilihan rasional dan 

efek kemalasan (budaya), melainkan lebih disebabkan adanya eksploitasi oleh para 

kelompok elite, kelas kapitalis ataupun para pengusaha yang tidak memihak pada 

rakyatnya.215 

 

215Rifma Ghulam Dzaljad, “Pemberdayaan Kaum Tertindas: Peran Negara dan Agama”, 

Tajdid: Jurnal Studi Islam dan Kemuhammadiyahan 2, no. 1 (Juli-Desember 2011), h. 64. 
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Di antara tujuan dari keberpihakan serta perlindungan terhadap kelompok 

marginal secara ekonomi adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial, 

memberantas ketidakberesan dalam distribusi ekonomi dan menghilangkan gagap 

kesenjangan yang amat mencolok antara kelompok kaya dan kelompok miskin. 

Umat Islam sekarang ini, seperti kata Hassan Hanafi, diliputi berbagai 

kontradiksi internal, antara lain kekayaan alamnya melimpah, namun kemiskinan 

tetap merebak kemana-mana, perut kosong seakan melantunkan nyanyian yang 

keras berupa keroncongan yang terdengar di berbagai penjuru, pada saat istana-

istanah yang megah berdiri dengan angkuhnya dan tak pernah peduli dengan 

mereka yang tak punya tempat berlindung, dengan mereka yang harus banting 

tulang mencari sesuap makanan sekadar untuk bisa bertahan hidup. Padahal, baik 

mereka yang tinggal di istana-istana itu, maupun yang bertebaran di pinggiran-

pinggiran jalan, baik yang hidup dalam gemerlap kekayaan maupun yang hidup 

dalam gemerlap kemiskinan, adalah umat yang satu, menganut agama yang satu 

dan percaya kepada Tuhan yang sama.216 

Dalam konteks ini, Hassan Hanafi menunjukkan kesenjangan sosial yang 

terlampau mencolok di dalam masyarakat Islam. Di satu pihak orang-orang kaya 

(bahkan yang tergolong orang terkaya di dunia), dan bergelimang dengan harta 

kekayaannya, sementara pada pihak lain ada jutaan orang mati karena kelaparan. 

Inilah kesenjangan yang terjadi terhadap realitas umat yang mengaku diri para 

penganut al-Qur’an yang telah mengingatkan bahwa umat-umat terdahulu runtuh 

dan hancur disebabkan karena “sumur-sumur ditelantarkan, sedang istana-istana 

dibangun dengan kokoh dan megahnya.”217 Artinya, jika kemaslahatan umum itu 

 

216Hassan Hanafi, Dira>sa>t Falsafiyyah, terj. Miftah Faqih, Studi Filsafat 1: Pembacaan 
Atas Tradisi Islam Kontemporer, h. 177. 

217Hassan Hanafi, Dira>sa>t Falsafiyyah, terj. Miftah Faqih, Studi Filsafat 1: Pembacaan 
Atas Tradisi Islam Kontemporer, h. 177-178. 
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diabaikan sedang orang-orang kaya tengah asyik memperkaya diri sendiri dan 

membangun istana-istana di hadapan jerit tangis mereka yang sedang menahan 

kelaparan, maka tinggal tunggu saja saat-saat kehancurannya. Saat ini, manusia 

terlalu sibuk mencari pemecehan bagi kemiskinan serta masalah-masalah sosial 

lainnya.218 Padahal, Islam melalui sejumlah ayat-ayat al-Qur’an, jauh-jauh hari 

telah menawarkan solusi yang sangat mudah untuk dilaksanakan. Firman-Nya 

dalam QS al-Ma’a>rij/70: 24-25. 

ْتَجي  ) ِْ َْ بٌّ  َِ لَ لاْ  جَإ ْْ َِ َِ لْل  ي ل ويل )24وَإدَّ ْ رتَ ََ لفِليل وَإَْ ََّ لِْ  )25) 

Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang 

(miskin) yang meminta dan yang tidak meminta.219 

Adapun yang dimaksud dalam ayat di atas, menurut Sayyid Qut}b, yaitu 

zakat secara khusus, dan sedekah-sedekah yang dimaklumi ukurannya, yang ia 

merupakan hak pada harta orang-orang mukmin. Atau, mungkin maknanya lebih 

lengkap dan lebih besar daripada ini. Namun yang pasti, lebih jauh Sayyid Qut}b 

menerangkan bahwa, ayat ini menunjukkan adanya kewajiban bagi orang yang 

mampu terhadap orang yang tidak mampu dikalangan umat manusia, di mana pada 

saat sekarang ini umat manusia dituntut untuk bisa saling menjamin dan saling 

menanggung satu sama lain.220 

Sementara itu, Wahbah al-Zuh}aili> menjelaskan, bahwa orang-orang yang 

pada harta mereka ada bagian yang ditentukan untuk orang yang membutuhkan 

dan orang yang kesusahan, baik mereka itu meminta-minta pada orang lain atau 

menjaga diri. Sehingga, ini merupakan dalil mengenai kewajiban ibadah harta yang 

 

218Abad Badruzaman, Teologi Menuju Aksi: Membela yang Lemah, Menggembur 
Kesenjangan, h. 182-183. 

219Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h. 569. 

220Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usaini al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n, Jilid 6, h. 3699-3700. 
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mempunyai tujuan-tujuan sosial yang dapat mendidik manusia pada tujuan akhlak 

dan terget agama yang luhur.221 

Ajaran-ajaran Islam mencakup ‘hubungan vertikal’ antara manusia dan 

Sang Maha Pencipta, dan ‘hubungan horizontal’ antara manusia dan sesamanya 

serta alam sekitarnya. Di sini, maka diperlukan konsep tanggung jawab sosial di 

dalam bingkai hubungan horizontal manusia. Sehingga mampu melahirkan rasa 

solidaritas dan kepedulian sosial. Pada awal perkembangannya, Islam senantiasa 

memposisikan diri sebagai agama yang memiliki komitmen sosial untuk berpihak 

kepada kelompok mustad}’afi>n, dan pada saat yang sama juga sebagai agama yang 

memerangi kesenjangan sosial.222 

Maka sangat penting untuk menghadirkan kesadaran tentang adanya hak 

di dalam harta bagi orang fakir dan miskin, baik yang meminta atau yang tidak 

meminta-minta, sebagai suatu kesadaran tentang adanya karunia Allah swt., dan 

adanya unsur peri-kemanusiaan yang melingkupinya. Sehingga ini menunjukkan 

adanya rasa kesetiakawanan sosial dan juga rasa senasib sepenanggungan dengan 

sesama manusia yang saling membutuhkan.223  

Menurut Islam, salah satu masalah pokok utama yang berakses terhadap 

kesenjangan sosial adalah persoalan dalam pemanfaatan dan distribusi harta.224 

Mengatasi kesenjangan sosial dalam konsep ekonomi Islam tentu berbeda dengan 

cara pandang kapitalis dan sosialis, dalam Islam tentu terdapat berbagai cara 

 

221Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 15, h. 139. 

222Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Tafsir Al-Qur’an Tematik: Tanggung Jawab Sosial (Cet. I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf 

Al-Qur’an, 1432 H/2011 M), h. 273-274. 

223Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usaini al-Sya>rabi>, Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n, Jilid 6, h. 3700. 

224Muhammad Iqbal Fasa, dkk., “Mengatasi dan Menyikapi Kesenjangan Sosial dengan 

Menggunakan Penerapan Ekonomi Syariah”, Jurnal Bina Bangsa Ekonomika 15, no. 1, (Februari 

2022), h. 145. 



 236 

kepemilikan harta yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

manusia, diantara perangkat harta tersebut adalah melalui usaha perorangan, 

distribusi atau pembagian tanah milik negara, pengambilan upah, penerimaan 

zakat, infak dan sedekah.225 Maka dari sini, pembahasan mengenai mengurangi 

kesenjangan sosial yang terjadi dalam tubuh kaum marginal, terkait erat dengan 

masalah pemanfaatan dan distribusi harta. 

Pemerataan pendapatan dengan cara keadilan distribusi sebagai sebuah 

solusi dalam mengurangi kesenjangan sosial merupakan solusi jitu yang diberikan 

Islam untuk umat manusia dalam menjalin aktivitas dalam perekonomian. 226 

Dalam hal ini, harus ada struktur sosial-ekonomi serta kebijakan politik yang 

berpihak kepada kaum marginal dan mereka yang terkungkung dalam kesulitan 

ekonomi. Kaharusan ini mesti menjadi pengamalan sejati, sebagaimana amanat al-

Qur’an yang tertuang dalam QS al-Taubah/9: 103, sebagai berikut. 

تَ  ِ  ََ تَاْ وَإللََّّ ََ ََ سَ نَّ صَاَتَ
ِ
اْ إ ل ْْ َ لَ وَصَي ل ٌَْ اْ بِل لْ ْ وَتتَةَك ل هُتَ لَ لاْ صََ قَ ل تتَطَ  لرتَ جَإ ْْ َِ  ِْ لْ ذْ  ِ   يتَ ً  سََل

لْيم  ) ٌَ103) 

Terjemahnya: 

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan 

mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu 

(menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, 

Maha Mengetahui.227 

Jumhur ulama berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Imam al-Qurt}ubi, 

bahwa hukum asal ayat ini ialah perintah kepada para imam atau para pemimpin 

untuk mengambil zakat dari rakyatnya dan mendoakan orang yang memberikan 

 

225Abdain, “Peran Sistem Ekonomi Islam dalam Menanggulangi Tingkat Kesenjangan 

Sosial”, h. 23. 

226Abdurrahman Hakim, “Menekan Angka Kesenjangan Sosial di Indonesia melalui 

Sustainable Development Goals Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan 
Perbankan Syariah 5, no. 2 (Oktober 2020), h. 185. 

227Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Perkata dan 
Transliterasi Latin, h. 203. 
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zakat itu agar memperoleh keberkahan. Karena titah dalam ayat ini tidak hanya 

ditujukan kepada Nabi saw., akan tetapi mencakup seluruh kaum muslimin.228 

Karena itu, perintah dalam ayat tersebut tidak hanya terkhusus kepada 

Rasulullah saw., tetapi ia bersifat umum mencakup semua imam, khalifah, dan 

para pemimpin. Di mana ia mengambil sedekah wajib, yakni berupa zakat dari para 

kaum Muslimin.229 

Sementara itu, Hassan Hanafi dalam memahami ayat tersebut di atas, 

bahwa pemerintahan yang sah berkewajiban untuk turun tangan secara langsung 

mengambil harta yang berada di tangan kaum kaya yang merupakan hak bagi kaum 

yang amat membutuhkan, ini jika pihak yang pertama ingkar dan tidak mau 

mendistribusikan kekayaannya kepada pihak yang kedua. Hal itu karena, menurut 

Hanafi, harta kekayaan haruslah mengalir di tengah-tengah anggota masyarakat 

seperti mengalirnya air, di mana siapa pun yang membutuhkan dapat mengambil 

dan mempergunakannya. Sebab itu terkait dengan harta kekayaan, lanjut Hanafi, 

harus didistribusikan dan jangan ditimbun.230 

Perlu disadari, bahwa kemiskinan dan kesenjangan sosial yang menjadi 

momok terbesar dalam tubuh masyarakat marginal itu tidaklah lahir begitu saja, 

melainkan ada latar belakang dan penyebabnya. Walaupun para ahli-ahli ilmu 

sosial telah sependapat bahwa adapun sebab utama yang melahirkan kemiskinan 

adalah sistem ekonomi yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, tetapi 

kemiskinan itu sendiri bukanlah suatu gejala yang terwujud semata-mata hanya 

karena sistem ekonomi. Terkait dengan hal ini, Jalaluddin Rakhmat menyatakan 

 

228Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazraji> 

Syams al-Di>n al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi’ li> Ah}ka>m Al-Qur’a>n: Tafsi>r al-Qurt}ubi>, Jilid 8, h. 249. 

229S{ala>h{ ‘Abdul Fatta>h} al-Kha>lidi>, Tafsi>r Ibnu Kas\i>r: Tahz\i>b wa Tarti>b, terj. Agus Suyadi, 

dkk., Mudah Tafsir Ibnu Katsir: Shahih, Sistematis, Lengkap, Jilid 3, h. 587. 

230Hassan Hanafi, Min al-‘Aqi>dah ila> ats-Tsawrah, terj. Syafiq Hasyim, dkk., Dari Akidah 
ke Revolusi: Sikap Kita terhadap Tradisi Lama (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 2003), h. 135. 
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bahwa, dalam menghadapi kemiskinan dan untuk mengurangi kesenjangan sosial, 

yang pertama harus dilakukan adalah mengatasi kekeliruan berpikir. Apa yang kita 

lakukan bergantung pada apa yang kita pikirkan. Menurut pikiran kita, mengapa 

orang bisa menjadi miskin? Kang Jalal lebih melihat kemiskinan sebagai sebuah 

akibat dari adanya struktur sosial yang selama ini telah menindas, memarginalkan, 

dan mengeksploitasi. Alih-alih menyalahkan kaum yang miskin sebagai orang 

yang malas, orang yang tidak mau bekerja, boros, fatalis dan lain sebagainya, hal 

ini sebagaimana kebanyakan dari anggapan orang-orang yang menganut mitos 

atau paham blaming the victim, yakni menyalahkan korban. Kang Jalal lebih 

melihat bahwa struktur sosial-lah yang harus bertanggung jawab atas kemiskinan 

yang terjadi sehingga kaum marginal mengalami kesenjangan.231 

Sementara Amien Rais dalam gagasan “tauhid sosialnya” memfokuskan 

kewajiban adanya penegakan hukum dan keadilan untuk mengurangi kesenjangan 

sosial. Karena kita kerap merasa risih terhadap pemahaman tauhid yang terlalu 

sempit. Tokoh-tokoh Islam dan para umatnya memiliki sensitivitas yang tinggi 

terhadap hal-hal yang sifatnya amoral. Ketika melihat adanya laku perjudian dan 

lain-lain, banyak umat Islam yang segera tampil untuk melenyapkan, bahkan kalau 

perlu dilenyapkan dengan segala macam cara. Akan tetapi, kepekaan itu tiba-tiba 

hilang tatkala kita diperhadapkan pada kenyataan-kenyataan sosial yang sangat 

pahit, seperti antara lain adanya kesenjangan sosial dalam masyarakat.232 

Masyarakat yang tenteram dan damai, pada hakikatnya mewujud berkat 

kesanggupan untuk menutup kesenjangan sosial-ekonomi agar ia tidak semakin 

lebar. Dan sebaliknya, masyarakat yang resah, gelisah, dan jauh dari kesentosaan, 

biasanya mewujud akibat anggota masyarakatnya telah diperbudak oleh nafsu 

 

231Jalaluddin Rakhmat, ed., Islam Alternatif: Menjelajah Zaman Baru, Edisi Baru, h 103. 

232M. Amien Rais, Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan, h. 111-112. 
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serakah serta jiwanya yang telah kering dari nilai-nilai pengorbanan. Sehingga, di 

dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera mutlak diperlukan adanya 

jiwa yang rela berkorban.233 

Dalam konteks ini, masyarakat marginal di Indonesia adalah masyarakat 

yang masih mengalami kesenjangan tajam antara lapisan yang beruntung dengan 

berbagai karunia Allah dan lapisan yang kurang beruntung. Di bidang sosial dan 

ekonomi, cukup terasa masih ada mereka yang berada pada lapisan atas dan mereka 

berada pada lapisan bawah. Untuk mengurangi kesenjangan yang tajam itu maka 

sangat diperlukan kesediaan berkorban di antara mereka yang saat ini kebetulan 

berada di lapisan atas sehingga benar-benar memperhatikan nasib atas kehidupan 

saudara-saudara kita yang tidak seberuntung mereka. 

 

233M. Amien Rais, Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan, h. 139. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil uraian yang telah penulis paparkan di atas melalui metode tafsir 

tematik mengenai paradigma al-Qur’an tentang keberpihakan dan perlindungan 

terhadap kaum marginal, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut. 

1. Tinjauan umum kaum marginal mencakup beberapa hal, sebagaimana yang 

telah penulis paparkan dalam pembahasan ini, yaitu: pertama, kaum 

marginal adalah masyarakat yang terpinggirkan atau dipinggirkan karena 

adanya struktur sosial yang timpang, sehingga mereka kerap dimaknai 

sebagai suatu masyarakat yang rentan untuk dieksploitasi, didiskriminasi, 

bahkan ditindas dalam berbagai aspek kehidupannya; kedua, eksistensi 

kaum marginal sebagai realitas sosial telah menjadi sebuah fakta yang 

menunjukkan bahwa dalam tatanan masyarakat terdapat “kesenjangan” 

dan “ketidakberuntungan” yang dialami oleh sebagian masyarakat yang 

terpinggirkan dan itu lazim disebabkan oleh faktor struktural yang tidak 

memihak, baik secara sosial, politik, dan ekonomi; ketiga, di dalam al-

Qur’an istilah yang digunakan untuk menyebut kaum marginal adalah 

mustad}’afi>n, penyebutan kaum marginal dengan menggunakan istilah 

mustad}’afi>n dalam al-Qur’an tentunya selaras dengan berbagai faktor yang 

menyebabkan orang atau sekelompok orang menjadi termarginalkan, 

sehingga meniscayakan keberpihakan dan perlindungan terhadap mereka; 

keempat, dalam mengupayakan keberpihakan dan perlindungan terhadap 

kaum marginal, terdapat beberapa gagasan dan praktik dari para pemikir 

dan tokoh Islam yang terkuak dalam tulisan ini, seperti Hassan Hanafi, 

Asghar Ali Engineer, Ali Syari’ati dan Farid Esack, bukan tanpa alasan 
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penulis menampilkan gagasan mereka, mengingat, bahwa para pemikir-

pemikir tersebut telah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam 

melihat realitas masyarakat yang terpinggirkan pada zamannya. Maka 

tentu, sangat berguna mengambil pelajaran dari mereka. 

2. Analisis tematik term kaum marginal berdasarkan term-term mustad}’afi>n 

dalam al-Qur’an meliputi empat macam: pertama, kaum marginal adalah 

kelompok orang-orang yang dilemahkan, mereka dihina, dipinggirkan, dan 

ditindas dalam berbagai aspek kehidupannya, adapun term-term dalam al-

Qur’an yang menunjuk kepada orang-orang tersebut, yaitu تُضْعِفُوا ينَ اس ْ ِ  الَّذ

term ini terdapat dalam QS al-A’ra>f/7: 75, QS al-Qas}as}/28: 5, dan QS 

Saba>’/34: 31-33, berikutnya  َتَضْعَفُون ينَ كََنوُا يسُ ْ ِ  term ini hanya terdapat  الَّذ

dalam satu ayat QS al-A’ra>f/7: 137,  َتَضْعَفِي  term ini terdapat dalam lima مُس ْ

ayat dan tersebar dalam dua surat yaitu QS al-Nisa>’/4: 75, 97, 98, 127; QS 

al-Anfa>l/8: 26; kedua, term yang berhubungan dengan term mustad}’afi>n, 

yakni ائلِ ,اليَْتِيْ  ,مِسْكِيْ  ,فقَِير قِاَب dan ,السذ  term-term tersebut tentu ,الر 

berkolerasi dan berhubungan dengan definisi dan konsep mustad}’afi>n atau 

kaum marginal itu sendiri, dalam artian mereka juga tergolong sebagai 

kelompok marginal yang membutuhkan keberpihakan dan perlindungan; 

ketiga, terkait dengan kaum marginal (mustad}’afi>n) dalam pusaran relasi 

kuasa, sebagaimana penjelasan terkait dengan ayat-ayat mustad}’afi>n yang 

telah dijelaskan, dapat dipahami bahwa faktor dominan yang menjadi sebab 

munculnya berbagai bentuk penindasan adalah faktor kekuasaan, dalam hal 

ini keberadaan kaum marginal sangat erat kaitannya dengan relasi kuasa, 

sebagaimana ketertindasan itu senantiasa timbul karena relasi kuasa yang 

tidak berimbang, baik itu secara ekonomi, sosial, dan politik, yakni antara 

masyarakat marginal dan para penguasa (mustakbirin dan mala’) sehingga 
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relasi kuasa dimaksudkan di sini adalah, sebagai suatu bentuk upaya untuk 

membangkitkan kesadaran kritis masyarakat terhadap realitas sosial yang 

dihadapi, serta untuk memfasilitasi lahirnya alternatif relasi kuasa yang 

bebas dari segala bentuk penindasan dan marginalisasi, demi menciptakan 

suasana aman, damai, adil dan sejahtera dikalangan masyarakat marginal; 

keempat, sikap al-Qur’an terhadap kaum marginal (mustad}’afi>n), dalam 

sejumlah penelusuran terkait ayat-ayat al-Qur’an maka dapat ditemukan 

sikap al-Qur’an yang menujukkan adanya keberpihakan dan perlindungan 

terhadap kaum marginal, hal ini antara lain bertujuan untuk memberikan 

kesempatan terhadap mereka di dalam memperbaiki nasib dan keadaan 

hidupnya, dan di sisi lain, Islam melalui penjelasan ayat-ayat al-Qur’an 

juga sama sekali tidak mengakui adanya perlakuan diskriminatif yang 

mengeksploitasi serta menindas kehidupan kaum marginal (mustad}’afi>n). 

3. Wujud keberpihakan dan perlindungan terhadap kaum marginal di dalam 

paradigma al-Qur’an, di sini penulis petakan kepada dua bagian; pertama, 

setidaknya ada tiga bidang kehidupan di mana kerap kali terjadi proses 

marginalisasi dalam masyarakat, antara lain yaitu bidang ekonomi, bidang 

sosial dan politik. Dalam bidang ekonomi, keberpihakan dan perlindungan 

terhadap kaum marginal berkaitan erat dengan kultur dan struktur sosial-

ekonomi yang merupakan penyebab utama kemiskinan bagi mereka, dan 

bila kondisi ini diperbaiki, maka kemiskinan yang menggrogoti kehidupan 

kaum marginal dapat segera diminimalisir, dari pengamatan penulis atas 

sejumlah pesan-pesan al-Qur’an dapat ditempuh melalui tiga cara, antara 

lain, yaitu menumbuhkan etos kerja, mengoptimalkan fungsi zakat, dan 

membudayakan infak. Dalam bidang sosial, keberpihakan yang dilakukan 

oleh al-Qur’an adalah menuntut iman yang benar, sikap kritis, kejujuran, 
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dan bertanggung jawab. Semua itu berpusat pada fungsi tauhid sebagai 

paradigma pembebasan sosial, sehingga meniscayakan suatu gerakan yang 

bekerja untuk keadilan, kesejahteraan, solidaritas, dan pembebasan. Di 

samping al-Qur’an juga menuntut terciptanya tatanan masyarakat tanpa 

kelas, yang di mana bebas dari segala bentuk penindasan, eksploitasi, dan 

diskriminasi, sehingga tercipta tatanan masyarakat yang berkeadilan dan 

setara, termasuk keadilan dan kesetaraan bagi ruang pembebasan atas hak 

kaum perempuan. Adapun dalam bidang politik, al-Qur’an membangun 

keberpihakan dan perlindungan terhadap kaum marginal dengan kekuatan 

hijrah sebagai titik awal perjuangan, hijrah menghendaki adanya suatu 

perubahan dalam membangun tata kehidupan masyarakat yang tenteram, 

damai dan sejahtera. Selanjutnya, agama sebagai kontrol politik, yang 

mengharuskan perjuangan dalam menggali inspirasi dan semangat dari 

nilai-nilai agama untuk merumuskan berbagai kebijakan-kebijakan yang 

berpihak terhadap nasib kaum marginal, dan satu tarikan nafas dengan itu, 

meniscayakan peranan politik umat Islam yang mengarah pada cita-cita 

politik yang berpihak serta melindungi kaum marginal dari segala bentuk 

penindasan, diskriminasi, marginalisasi, dan eksploitasi, demi terciptanya 

keadilan dan kesejahteraan sosial; kedua, adapun urgensi keberpihakan dan 

perlindungan terhadap kaum marginal dalam paradigma al-Qur’an, yaitu 

antara lain; mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial-

ekonomi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kaum marginal. 
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B. Implikasi dan Saran 

Kaum marginal, meskipun tidak diharapkan kehadirannya, namun dalam 

faktanya masyarakat atau kelompok ini selalu saja ada ditengah-tengah kita. 

Karena itu, kaum marginal sesungguhnya merupakan masalah bagi kita semua. 

Dalam konteks ajaran Islam, merupakan ajaran hak yang membawa visi dan misi 

kemanusiaan bagi kemaslahatan kepada seluruh manusia. Di dalam mewujudkan 

kemaslahatan tersebut, Islam melalui ayat-ayat al-Qur’an tidak bersikap netral, 

namum ia berpihak serta melindungi keberadaan kaum marginal (mustad}’afi>n). 

Tujuannya jelas, untuk memberikan kebebasan, kesetaraan, dan keadilan pada 

tatanan masyarakat dengan cara berpihak serta melindungi kehidupan mereka. 

Harus diakui, bahwa tema yang dibahas dalam tulisan ini sesungguhnya 

bukanlah tema yang bernas dan sama sekali baru. Tema serupa dapat kita temui 

dalam banyak karya dari para pemikir dan cendekiawan muslim, sebutlah Asghar 

Ali Engineer dengan teologi pembebasannya, Hassan Hanafi dengan gerakan kiri 

Islamnya, Ali Syari’ati dengan paradigma tauhid sosialnya, dan juga Farid Esack 

dengan hermeneutika tafsir pembebasannya. Dan demikian pula dapat kita temui 

dalam buah pemikiran dari para pemikir Muslim tanah air, semisal Abdurrahman 

Wahid (Gus Dur), Nurcholis Madjid (Cak Nur) dan Jalaluddin Rakhmat (Kang 

Jalal). Namun, usaha penulis melalui tulisan ini setidaknya berupaya menegaskan 

visi tradisi profetik dari para nabi-nabi Ibrahimiah, yakni visi keberpihakan dan 

perlindungan terhadap kehidupan kaum marginal, dalam rangka mengajak seluruh 

elemen masyarakat yang ada untuk menumbuhkan kepedulian dan kesadaran kita 

atas nasib mereka. Dengan segala kelemahan dan kekurangan, penulis menyadari, 

bahwa tentu masih banyak yang perlu dikembangkan dalam penulisan tesis ini, 

mengingat adanya suatu ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dan global atas 

problematika sosial-kemanusiaan yang senantiasa berubah. 
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Oleh sebab itu, penulis berharap melalui tesis ini dapat menjadi inspirasi 

kepada seluruh kalangan, khususnya kalangan akademisi untuk terus melakukan 

kajian terhadap al-Qur’an dalam segala aspek dengan tidak meninggalkan satu pun 

aspek yang lainnya, salah satu diantaranya adalah yang berhubungan dengan 

problematika sosial-kemasyarakatan, dalam hal ini tentang praksis keberpihakan 

dan perlindungan terhadap kehidupan kaum marginal (mustad}’afi>n) guna tercipta 

keadilan dan kesejahteraan bagi setiap lapisan masyarakat, juga sebagai bentuk 

pengejawantahan nilai ajaran Islam melalui ayat al-Qur’an yang memiliki prinsip 

rah}matan li al-‘a>lami>n (rahmat bagi seluruh alam). Wa Alla>h A’lam bi al-S{awa>b. 



246 

DAFTAR PUSTAKA 

Al-Qur’a>n al-Kari>m. 

‘Abd al-Ba>qi>, Muh}ammad Fua>d. Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n. Mis}r: 
Da>r al-Kutub, 1987. 

al-‘Aqqa>d, Mah}mu>d ‘Abba>s. al-Insa>n fi> al-Qur’a>n, terj. Tim Pustaka Firdaus, 
Filsafat Al-Qur’an: Filsafat, Spitual dan Sosial dalam Isyarat Qur’an. Cet. 
II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996. 

A<ba>di>, Majd al-Di>n al-Fairu>z. al-Qa>mu>s al-Muh}i>t}. Bairu>t: Da>r al-Fikr li> al-T{iba> wa 
al-Nasyr wa al-Tawzi>’, 1999. 

Abdain, “Peran Sistem Ekonomi Islam dalam Menanggulangi Tingkat 
Kesenjangan Sosial”. Jurnal Muamalah 4, no. 2. Agustus 2014. 

Abdullah, M. Amin. Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Motode Studi 
Agama & Studi Islam di Era Kontemporer.  Cet. III; Yogyakarta: IB 
Pustaka, 2021. 

Abdullah, Taufik, ed. Sejarah dan Masyarakat. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987. 

Abdurrahman, Moeslim. Islam sebagai Kritik Sosial. Cet. I; Jakarta: Erlangga, 
2003. 

Abdurrahman, Moeslim. Islam Transformatif. Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 
1995.  

Abdurrahman, Moeslim. Islam Yang Memihak. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka 
Pesantren, 2005. 

Abu> ‘I<sa>, Muh}ammad bin ‘I<sa> bin Saurah bin Mu>sa> bin al-Dah}a>k al-Tirmiz\i>. al-
Ja>mi’ al-Kabi>r: Sunan al-Tirmiz\i>, Juz 2. Bairu>t: Da>r al-Gari>b al-Isla>mi>, 
1998 M. 

Ahmad, M. Kursani. “Teologi Pembebasan dalam Islam: Telaah Pemikiran Asghar 
Ali Engineer”. Ilmu Ushuluddin 10, no. 1. Januari 2011. 

Ahmad, Wardini. dkk., Pemberdayaan Kaum Pinggiran dalam Lintasan Sejarah 
Islam, dalam Islam Humanis: Islam dan Persoalan Kepemimpinan, 
Pluralitas, Lingkungan Hidup, Supremasi Hukum dan Masyarakat 
Marginal. Cet. I; Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2001. 

Ahyani, Shidqi. “Zakat dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif 

Al-Qur’an, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 2. Oktober 2021. 

Akhmadiyah, Solikatul. dkk., “Eksistensi Hijrah dalam Al-Qur’an dan Tafsir: 
Studi Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah”. 
Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir  15, no. 2. 2021. 

Al Fahnum, Nurhayati B dan Mal. “Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-
Qur’an”. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender 16, no. 2. 2017. 

Alfitri, dkk., Pembangunan Masyarakat Marginal. Cet. I; Palembang: Unsri Press, 
2016. 

al-Alu>si>, Mah}mu>d. Ru>h} Al-Ma’a>ni> fi> Tafsi>r Al-Qur’a>n Al-Az}i>m wa Al-Sab’ Al-
Mas\a>ni>, Juz 8. Bairu>t: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, t.th. 

al-Ans}a>ri>, Abu> al-Fad}l Jama>luddi>n Ibnu Manz}u>r. Lisa>n al-‘Arab, Juz 11. Cet. III; 
Bairu>t: Da>r S{a>dir, 1414 H. 



 

 

247 

 

Arsyad, Aisyah dan Akbar Umar, “Konsep Pemahaman Tafsir Gender: Studi 
Interpretasi Sahabat Dalam Tafsir Ibnu Katsir”, Jurnal Risa>lah 8, no. 2. Juli 
2022. 

al-As}fah}a>ni>, Al-Ra>g}ib. Mufrada>t Alfa>z} al-Qur’a>n. Cet. IV; Bairu>t: al-Da>r al-
Sya>miyyah, 2009 M/1430 H. 

Ashidiki, Rd. Hasbi Nawawi. “Konsep Mustadh’afin dalam Kajian Tafsir 
Kontemporer (Studi Atas Tafsir Farid Esack)”. Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu 
Alquran dan Tafsir 2, no. 2. Desember 2021. 

Asy’ari, Musa. Islam di Tepian Revolusi: Ideologi Pemikiran dan Gerakan. Cet. I; 
Yogyakarta: Pilar Media, 2005. 

Asyifani, Khalis. dkk., “Solidaritas Sosial dalam Marginalisasi Masyarakat 
Miskin: Studi di Dusun Kentheng Kota Surakarta” Jurnal Kajian Sosiologi 
13, no. 1. 2021. 

Attamimi, Munif Mahadi. “Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Qur’an (Dimensi 
Akidah, Syariat dan Akhlak)”. Disertasi. Jakarta: PPs Institut PTIQ 2020 
M/1442 H. 

Azizy, A. Qodri. Membangun Fondasi Ekonomi Umat. Cet. II; Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2004. 

Azra, Azyumardi. “Akar-Akar Ideologi Revolusi Iran: Filsafat Pergerakan Ali 
Syari’ati”, dalam M. Deden Ridwan, ed., Melawan Hegemoni Barat: Ali 
Syari’ati dalam Sorotan Cendekiawan Indonesia. Cet. I; Jakarta: Lentera, 
1999. 

al-Ba>qi>, Muh}ammad Fua>d ‘Abd. Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n. Mis}r: 
Da>r al-Kutub, 1987. 

Badan Pusat Statistik. “Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020”, Berita Resmi 
Statistik No. 56/07/Th.XXIII, 15 Juli 2020. 

Badan Pusat Statistik. “Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2021”, Berita Resmi 
Statistik No. 53/07/Th.XXIV, 15 Juli 2021. 

Badruzaman, Abad. Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-Ayat 
Mustadh’afin dengan Pendekatan Keindonesiaan. Cet. II; Yogyakarta: 
P3M STAIN Tulungagung dengan Pustaka Pelajar, 2008. 

Badruzaman, Abad. Teologi Menuju Aksi: Membela yang Lemah, Menggembur 
Kesenjangan. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. 

al-Bag}awi>, H{usain bin Mas’u>d. Ma’a>lim Al-Tanzi>l, Juz 2. Cet. II; Bairu>t: Da>r Al-
Ma’rifah, 1987. 

al-Baid}a>wi>, Abdulla>h bin ‘Umar. Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l Tafsir, Vol 
4. Bairu>t: Da>r al-Fikr, 1996. 

Bakhtiar, Amsal. Filsafat Ilmu, Edisi Revisi. Cet. IX; Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2012. 

Bakry, Muammar Muhammad dan Nur Ilma Asmawi. “Kebebasan Perempuan 
Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi>’i 
dan Hanafi>”, Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2. Desember 
2020. 

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV. Cet. 
I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008. 



 

 

248 

 

Derana, Ganes Tegar. “Bentuk Marginalisasi terhadap Perempuan dalam Novel 
Tarian Bumi Karya Oka Rusmini”. Kembara: Jurnal Keilmuan Bahasa, 
Sastra, dan Pengajarannya 2, no. 2. Oktober 2016. 

Dewi, Siti Malaiha. Orientasi Politik Perempuan Marginal. Cet. I; Kudus: Brilian 
Media Utama, 2009. 

al-Dimasyqi>, Abu al-Fida>’ Isma>’i>l bin ‘Umar bin Kas \i>r al-Qurasyi> al-Bas}ri>. Tafsi>r 
al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, Juz 6. Bairu>t: Da>r al-Fikr, 1401 H. 

Djaya, Ki H. Ashad Kusuma. Islam Bagi Kaum Tertindas: Kerangka Pembebasan 
Kaum Mustadh’afin dari Teologi Ke Sosiologi. Cet. I; Bantul: Kreasi 
Wacana, 2016. 

Dzaljad, Rifma Ghulam. “Pemberdayaan Kaum Tertindas: Peran Negara dan 
Agama”, Tajdid: Jurnal Studi Islam dan Kemuhammadiyahan 2, no. 1. Juli-
Desember 2011. 

Effendi, Tadjuddin Noer. Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan. 
Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1995. 

Engineer, Asghar Ali. Islam and Liberation Theology: Essay on Liberative 
Elements in Islam, terj. Agung Prihantoro, Islam dan Teologi Pembebasan. 
Cet. V; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. 

Eriyanti, Linda Dwi. “Ruang Pembebasan Sebagai Politik Perlawanan Perempaun 
NU”. Musa>wa 18, no. 1. Januari 2019. 

Esack, Farid. Qur’an, Liberation & Pluralism: an Islamic Perspective of Inter 
Religious Solidarity Againt Oppression, terj. Watung A. Budiman, Al-
Qur’an, Liberalisme, Pluralisme: Membebaskan yang Tertindas. Cet. I; 
Bandung: Mizan, 2000. 

Fa>ris, Abu> al-H{usain Ah}mad bin. Mu’jam al-Maqa>yi>s fi> al-Lugah. Cet. I; Bairu>t: 
Da>r al-Fikr li> al-T{iba>’ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi’, 1994. 

Fajar, “Praksis Politik Nabi Muhammad saw: Sebuah Tinjauan Teori Politik 
Modern dan Ketatanegaraan”. Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik 
Islam 4, no. 1. Januari 2019. 

Fakih, Mansour. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Cet. I; Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2012. 

Fakih, Mansour. Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik. Cet. I; Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar-Insist, 2002. 

Foucault, Michel. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writing 
1972-1977, terj. Yudhi Santosa, Wacana Kuasa/Pengetahuan: Wawancara 
Pilihan dan Tulisan lain 1972-1977. Cet. I; Yogyakarta: Narasi, 2017. 

Farhan, Ahmad. “Al-Qur’an dan Keberpihakan Kepada Kaum Duafa”. Jurnal 
Ilmiah Syi’ar  15, no. 2. 2015. 

Farid, Lailul Ilham dan Ach. “Kebahagian dalam Perspektif Masyarakat Marjinal: 
Studi Masyarakat Desa Hadipolo Argopuro Kudus Jawa Tengah”. Jurnal 
Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial 13, 
no. 2. Juli-Desember 2019. 

Farihah, Riza Zahriyal dan Irzum. “Pemikiran Teologi Hassan Hanafi”. Fikrah: 
Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan 3, no. 1. Juni 2015. 



 

 

249 

 

Fasa, Muhammad Iqbal. dkk., “Mengatasi dan Menyikapi Kesenjangan Sosial 
dengan Menggunakan Penerapan Ekonomi Syariah”. Jurnal Bina Bangsa 
Ekonomika 15, no. 1. Februari 2022. 

Fedryansyah, M. “Marginalisasi Masyarakat Pedesaan: Studi di Desa Cipinang, 
Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang”. Humanitas: Jurnal Ilmu 
Kesejahteraan Sosial 1, no. 1. 2019. 

Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed, terj. Utomo Danandjaya, dkk., 
Pendidikan Kaum Tertindas. Cet. VIII; Jakarta: Pustaka LP3ES, 2016. 

al-Gaza>li>, Muh}ammad. Tura>s\una al-Fikri> fi> Mi>za>n al-Syar’ wa al-‘Aql. Cet. III; 
Kairo: Da>r al-Syuru>q, 1992. 

Ghafur, Muhammad Abdul Rozak dan Hanief Saha. “Studi Tafsir Hermeneutika 
Farid Esack terhadap Perjuangan Al-Mustad}’afin (Kaum Lemah dan 
Tertindas). Jurnal Imiah Indonesia 7, no. 7. Juli 2022. 

Gianie, “Zakat dan Upaya Mengatasi Kemiskinan”, Kajian Data Kompas, 26 April 
2022. https://www.kompas.id/baca/telaah/2022/04/26/zakat-dan-upaya-
mengatasi-kemiskinan. (6 September 2022). 

Haikal, Muh}ammad H{usein. H{aya>t Muh}ammad. Cet.IX; Kairo: Da>r al-Ma’a>rif, 
t.th. 

Hakim, Abdurrahman. “Menekan Angka Kesenjangan Sosial di Indonesia melalui 
Sustainable Development Goals Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Baabu 
Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah 5, no. 2. Oktober 2020. 

Hamid, Hendrawati. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. Cet. I; Makassar: De 
La Macca, 2018. 

Hanafi, Hassan. Dira>sa>t Falsafiyyah, terj. Miftah Faqih, Studi Filsafat 1: 
Pembacaan Atas Tradisi Islam Kontemporer. Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 
2015. 

Hanafi, Hassan. Dira>sa>t Falsafiyyah, terj. Miftah Faqih, Studi Filsafat 2: 
Pembacaan Atas Tradisi Barat Modern. Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2015. 

Hanafi, Hassan. Etika Global dan Solidaritas Kemanusiaan: Sebuah Pendekatan 
Islam, dalam Kamdani, ed., Islam dan Humanisme: Aktualisasi Humanisme 
Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2007. 

Hanafi, Hassan. Min al-‘Aqi>dah ila> ats-Tsawrah, terj. Syafiq Hasyim, dkk., Dari 
Akidah ke Revolusi: Sikap Kita terhadap Tradisi Lama. Cet. I; Jakarta: 
Paramadina, 2003. 

Hanafi, Hassan. Muqaddimah fi ‘Ilm Al-Istig}rab, terj. M. Najib Buchori, 
Oksidentalisme: Sikap Kita terhadap Tradisi Barat. Cet. I; Jakarta: 
Paramadina, 2000. 

Hariani, Hidayah. “Tafsir Tematik Kontekstual atas Hak dan Peran Perempuan 
dalam Membangun Dakwah pada Masyarakat Modern”. Jurnal MD: 
Membangun Profesionalisme Manajemen Dakwah 4, no. 1. 2018. 

Hartini, Kartasapoetra. dan Kamus Sosiologi dan Kependudukan. Cet. I; Jakarta: 
Bumi Aksara, 1992. 

Hasby, Guntur. “Konseptualisasi Kemiskinan dan Penindasan Perspektif Farid 
Esack”. Diya> al-Afka>r 5, no. 2. Desember 2017. 

https://www.kompas.id/baca/telaah/2022/04/26/zakat-dan-upaya-mengatasi-kemiskinan
https://www.kompas.id/baca/telaah/2022/04/26/zakat-dan-upaya-mengatasi-kemiskinan


 

 

250 

 

Hasyim, Syafiq. Bebas dari Patriarkhisme Islam. Cet. I; Depok: KataKita, 2010. 
Hidayat, Suwanto dan Rahmat. “Membumikan Etika Politik Islam Nabi 

Muhammad saw Periode Madinah dalam Konteks Perpolitikan Indonesia”. 
JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam 3, no. 2. Januari 2020. 

H{isya>m, ‘Abd al-Malik bin. al-Si>rah al-Nabawiyah, Juz 2. Cet. I; Bairu>t: Da>r al-
Jayl, 1411 H. 

Huwaidi>, Fahmi>. al-Tadayyun al-Manqu>s}. Cet. I; Kairo: Da>r al-Syuru>q, 1994. 

Irawati, “Ramadhan di Mata Masyarakat Marginal: Studi Komunitas Pemulung di 
Jl. Bulak II Kelurahan Kedaung Ciputat-Tangerang”. Skripsi. Jakarta: UIN 
Syarif Hidayatullah, 2008. 

Jamiluddin, Ach. “Transformasi Sosial Qur’anik dalam Tafsir al-Azhar”. Disertasi, 
Jakarta: Program Pascasarjana Institut PTIQ 2019 M/1441 H. 

Ja>r Alla>h, Abu> al-Qa>sim Muh}ammad bin ‘Amru> bin Ah}mad Al-Zamakhsyari>. Al-
Kasysya>f ‘an H{aqa>iq G{awa>mid} al-Tanzi>l wa ‘Uyu>n al-Aqa>wi>l fi> Wuju>h al-
Ta’wi>l, Jilid 2. Cet. I; Bairu>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995. 

al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. Aisar Tafa>si>r li Al-Kala>mi Al-‘Aliyyi Al-Kabi>r, terj. 
Edi Suwanto dan Fityan Amaliy, Tafsir Al-Qur’an Al-Aisar, Jilid 7. Cet. I; 
Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009. 

al-Ju’fi>, Muh}ammad bin Isma>’i>l Abu> Abdulla>h al-Bukha>ri>. Al-Ja>mi’ al-Musnad al-
S{ah}i>h} al-Mukhtas}ar min Umu>r Rasu>l Alla>h S{alla Alla>h ‘Alaihi wa Sallam 
wa Sunanihi wa Ayya>mihi: S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz 6. Cet. I; t.t.: Da>r T{u>q al-
Naja>h, 1422 H. 

Kadar, Pembelaan Al-Qur’an Kepada Kaum Tertindas. Cet. I; Jakarta: AMZAH, 
2005. 

Kamil, Sukron. Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, 
Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi. Cet. 
I; Jakarta: Kencana, 2013. 

Karim, Taufik Abdullah dan M. Rusli. Metodologi Penelitian Agama: Sebuah 
Pengantar. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991. 

Kartono, Muchlisa Salma Nur Hartanti dan Drajat Tri. “Etos Kerja Masyarakat 
Miskin Pedesaan: Studi Fenomenologi Pada Masyarakat Desa Sewurejo 
Kecamatan Mojogedang Kab. Karanganyar”. Journal of Development and 
Social Change 2, no. 1. April 2019. 

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m: Terjemah Pustaka 
Transliterasi Latin. Jakarta: Cahaya Qur’an, 2017. 

Khaidir, Piet H. “Teologi Kaum Tertindas: Sajak Ber-Islam untuk Praksis 
Keadilan Sosial”, Jurnal Ilmiah Bestari, no. 35. 2003. 

al-Kha>lidi>, S{ala>h{ ‘Abdul Fatta>h}. Tafsi>r Ibnu Kas\i>r: Tahz\i>b wa Tarti>b, terj. Agus 

Suyadi, dkk., Mudah Tafsir Ibnu Katsir: Shahih, Sistematis, Lengkap, Jilid 

3. Cet. II; Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017. 

Khamenei, S.M. terj. Quito R. Motinggo, Risalah Hak Asasi Wanita: Studi 
Komparatif antara Pandangan Islam dan Deklarasi Universal HAM. Cet. I; 
Jakarta: Penerbit al-Huda, 2004. 



 

 

251 

 

Kholis, Nur. “Pengaruh Politik dalam Perkembangan Praktik Ekonomi Islam di 
Indonesia”. Millah 7, no. 3. Agustus 2013. 

Komariah, Djam’am Satori dan Aan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet. III; 
Bandung: Alfabeta, 2011. 

Kuntowijoyo, ed. Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi, Edisi Baru. Cet. I; 
Bandung: Mizan, 2008. 

Kurnia, Rr. Siti. dkk, Pemberdayaan Masyarakat Marginal. Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2015. 

Kurniawan, Hamdani. dkk., “Peran Jalaluddin Rakhmat sebagai Aktor dalam 
Perjuangan Hak-Hak Minoritas di Parlemen”. ADLIYA: Jurnal Hukum dan 
Kemanusiaan 15, no. 1. Maret 2021. 

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian 
Agama RI. Tafsir Al-Qur’an Tematik: Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum 
Duafa. Cet. I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 1432 H/2011 
M. 

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian 
Agama RI. Tafsir Al-Qur’an Tematik: Tanggung Jawab Sosial. Cet. I; 
Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 1432 H/2011 M. 

Latif, Muhaemin. Teologi Pembebasan dalam Islam: Asghar Ali Engineer. Cet. I; 
Tangerang: Orbit Publishing, 2017. 

Lowy, Michael. Marxisme et Theologie de la Liberation: Cahiers d’Etude et al 
Recherce,  terj. Roem Topatimasang, Teologi Pembebasan: Kritik 
Marxisme & Marxisme Kritis. Cet. II; Yogyakarta: INSISTPress, 2013. 

Maarif, Ahmad Syafii. “Alquran Pro Si Miskin tetapi Antikemiskinan (II)”, 
Republika. 22 Juni 2021. https://www.republika.id/post/17738/alquran-
pro-si-miskin-tetapi-antikemiskinan-ii  (15 September 2022). 

Maarif, Ahmad Syafii. “Alquran Pro Si Miskin tetapi Antikemiskinan (I)” 
Republika. 15 Juni 2021. https://www.republika.id/post/17515/alquran-
pro-si-miskin-tetapi-antikemiskinan-i  (15 September 2022). 

Maarif, Ahmad Syafii. “Alquran Pro Si Miskin tetapi Antikemiskinan (III)”, 
Republika. 17 Juni 2021. https://www.republika.id/posts/17957/alquran-
pro-si-miskin-tetapi-antikemiskinan-iii  (15 September 2022). 

Madjid, Nurcholish. Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang 
Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan. Cet. IV; Jakarta: 
Yayasan Wakaf Paramadina, 2000. 

al-Mara>gi>, Ah}mad Mus}t}afa>. Tafsi>r al-Mara>gi>, Jilid 5. Cet. I; Al-Qa>hirah: Mus}t}afa> 

al-Ba>bi> al-H{alabi>, 1365 H/1946 M.  
Meuleman, Johan Hendrik. Membaca Al-Qur’an Bersama Mohammed Arkoun. 

Edisi Revisi. Cet. I; Yogyakarta: LkiS, 2012. 

Mubarak, Agus Yusuf Ahmadi dan Misbakhul Munir. “Zakat Solusi Kesenjangan 
Ekonomi di Indonesia”. Journal of Educational and Language Research 1, 
no. 7. Februari 2022. 

Mulia, Siti Musdah. “Perempuan dalam Pusaran Fundamentalisme Islam”. 
MAARIF Institute 13, no. 2. Desember 2018. 

https://www.republika.id/post/17738/alquran-pro-si-miskin-tetapi-antikemiskinan-ii
https://www.republika.id/post/17738/alquran-pro-si-miskin-tetapi-antikemiskinan-ii
https://www.republika.id/post/17515/alquran-pro-si-miskin-tetapi-antikemiskinan-i
https://www.republika.id/post/17515/alquran-pro-si-miskin-tetapi-antikemiskinan-i
https://www.republika.id/posts/17957/alquran-pro-si-miskin-tetapi-antikemiskinan-iii
https://www.republika.id/posts/17957/alquran-pro-si-miskin-tetapi-antikemiskinan-iii


 

 

252 

 

Mulkhan, Abdul Munir. ed., Akhmad Muhaimin Azzet, Teologi Kiri: Dari Teologi 
Individual Menuju Teologi Sosial. Cet. I; Yogyakarta: IRCiSoD, 2020. 

Nadia, Zunly. “Pandangan Farid Esack tentang Al-Qur’an, Tafsir dan Takwil, serta 
Implikasinya terhadap Bangunan Teologi Pembebasan”. Jurnal An Nu>r 4, 
no. 1. Februari 2012. 

Nafi’ah, Bariyyatin. “Analisis Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi 
Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (2016-2019). Jurnal Ilmiah Ekonomi 
Islam 7, no. 2. 2021. 

Nahuway, Johan Tanamal dan Lodewyk. “Pernikahan Dini dan Marginalisasi 
Perempuan Nuaulu”. Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & 
Bisnis 3, no. 1. Maret 2022. 

al-Naisa>bu>ri>, Muslim bin al-H{ajja>j Abu> al-H{asan al-Qusyairi>. Al-Musnad al-S{ah{i>h{ 
al-Mukhtas}ar bi Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ila> Rasu>l Alla>h S{alla> Alla>h ‘Alaihi 
wa Sallam, Juz 2. Bairu>t: Da>r Ih{ya> al-Tura>s\ al-‘Arabi>, t.th. 

Nasution, Mustafa Edwin. ed., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Cet. I; 
Jakarta: Kencana, 2006. 

Nata, Abuddin. Metodologi Studi Islam. Cet. IX; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2004. 

Nuryanto, M. Agus. “Asghar Ali Enggineer’s Views on Liberation Theology and 
Womens Issues in Islam”. Al-Jamiah 45, no. 2. 2007. 

Purwanto, Muhammad Roy. Keadilan dan Negara: Pemikiran Sayyid Qutb tentang 
Negara yang Berkeadilan. Cet. I; Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 
2019. 

al-Qarad}awi, Yusuf. Musykilat al-Faqr wa Kaifa Alajaha al-Islam, terj. A. Maimun 
Syamsuddin dan A. Wahid Hasan, Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan 
Solusi Islam atas Problem Kemiskinan. Cet. I; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 
2002. 

al-Qarad}awi, Yusuf. Islam dan Sekularisme. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006. 

al-Qat}t}a>n, Manna>’ bin Khali>l. Maba>his\ fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n. t.t.: Maktabah al-
Ma’a>rif li al-Nasyr wa al-Tauzi>’, 2000 M/1421 H. 

al-Qurt}ubi>, Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-
Ans}a>ri> al-Khazraji> Syams al-Di>n. Al-Ja>mi’ li> Ah }ka>m Al-Qur’a>n: Tafsi>r al-
Qurt}ubi>, Jilid 13. Cet. II; Al-Qa>hirah: Da>r al-Kutub al-Mis}riyyah, 1964 
M/1384 H. 

al-Rafi’i, Salim Abd al-Gani. Ah}kam al-Ah}wal al-Syakhsiyyah li al-Muslimin fi 
al-Garb. Bairu>t: Da>r Ibn Hazm, 2002. 

Rahman, Ratnah. “Peran Agama dalam Masyarakat Marginal”, Jurnal 
Sosioreligius  vol. 1 no. 4. Juni 2019. 

Rais, Heppy El. Kamus Ilmiah Populer. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012. 

Rais, M. Amien. Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan. Cet. III; 
Bandung: Mizan, 1998. 

Rakhmat, Jalaluddin, ed. Islam Alternatif: Menjelajah Zaman Baru, Edisi Baru. 
Cet. I; Bandung: PT Mizan Pustaka, 2021. 



 

 

253 

 

Rakhmat, Jalaluddin. ed., Miftah F Rakhmat, Catatan Kang Jalal: Visi Media, 
Politik, dan Pendidikan. Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997. 

Ranjabar, Jacobus. Sistem Politik Indonesia: Sistem Politik, Demokrasi, dan 
Pendidikan Politik. Bandung: CV Alfabeta, 2019. 

al-Ra>zi>, Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad bin ‘Umar bin al-H{asan bin al-H{usain al-

Taimi> Fakhr al-Di>n. Mafa>ti>h al-Gayb: Al-Tafsi>r al-Kabi>r, Jilid 11. Cet. III; 

Bairu>t: Da>r Ih}ya>’ al-T|ura>s\ al-‘Arabi>, 1420 H. 

Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang 
Pengelolaan Zakat, dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan 
Amil Zakat Nasional (Baznas RI). 

Rid}a>, Muh}ammad Rasyi>d. Tafsi>r al-Qur’a>n al-H{aki>m: Tafsi>r al-Mana>r, Jilid 1. Cet. 
II; Bairu>t: Da>r al-Fikr, t.th. 

Rozak, Muhammad Abdul. “Kontekstualisasi Penafsiran Ayat-Ayat tentang Al-
Mustad}’afi>n (Kajian dengan Pendekatan Hermeneutika Farid Esack)”. 
Jurnal Qaf  2, no. 02. Mei 2017. 

Sabara, “Pemikiran Teologi Pembebasan Ali Syari’ati”, Jurnal Al-Fikr 20, no. 2. 

2016. 

Sabiq, Sayid. Islamuna, terj. Zainuddin, dkk., Islam Dipandang Dari Segi Rohani-
Moral-Sosial. Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994. 

Salim, Abd Muin. dkk, Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i. Jakarta: Pustaka 
Arif, 2012. 

Samandawai, Sofwan. Mikung, Bertahan dalam Himpitan: Kajian Masyarakat 
Marginal di Tasikmalaya. Bandung: Yayasan Akatiga, 2011. 

Santoso, Listiyono. Kritik Hassan Hanafi atas Epistemologi Rasionalitas Modern 
dalam Seri Pemikiran Tokoh Epistemologi Kiri. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 
2003. 

Shihab, Alwi. Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama. Cet. IV: 
Bandung: Mizan, 1998. 

Shihab, M. Quraish. Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam 
Kehidupan Masyarakat. Cet. III; Bandung: Mizan, 2014. 

Shihab, M. Quraish. Tafsi>r al-Mishba>h}: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, 
Vol. 3. Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2017. 

Shihab, M. Quraish. Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan 
Umat. Cet. I; Bandung: Mizan, 2014. 

Shihab, M. Quraish. Sejarah dan ‘Ulu>m al-Qur’a>n. Cet. II; Jakarta: Pustaka 
Firdaus, 2000. 

Shimogaki, Kazuo. Between Modernity and Postmodernity The Islamic Left and 
Dr. Hassan Hanafi’s Thought: A Critical Reading, terj. M. Imam Aziz dan 
M. Jadul Maula, Kiri Islam Antara Modernisme dan Posmodernisme: 
Telaah Kritis Pemikiran Hassan Hanafi. Cet. VIII; Yogyakarta: LkiS, 2011. 

Sholehah, Iffatus. “Keberpihakan Al-Qur’an terhadap Mustad}’afi>n”. Jurnal Living 
Islam  vol. 1 no. 1. Juni 2018. 



 

 

254 

 

Sihombing, Justin M. Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal. Cet. I; 
Yogyakarta: Narasi, 2005. 

al-Sijista>ni>, Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy’as\ bin Ish}a>q bin Basyi>r bin Syida>d 
bin ‘Amar al-Azdi>. Sunan Abu> Da>wud, Juz 4. Cet. I; t.tp.: Da>r al-Risa>lah 
al-‘A <lamiyah, 2009 M/1430 H. 

al-Sirjani, Raghib. Wa Khuliqa al-Insa>n Dha’i>fan. Terj. Tatam Wijaya, Nabi Kaum 
Mustad’afin: Kisah-Kisah Akhlak Mulia Rasulullah Memperlakukan 
Orang-Orang Lemah. Cet. I; Jakarta: zaman, 2018. 

Suaedy, Ahmad. dkk., Islam dan Kaum Minoritas: Tantangan Kontemporer. Cet. 
I; Jakarta: The WAHID Institute, 2012. 

Suarni, “Sejarah Hijrah dalam Perspektif Al-Qur’an”. Al-Mu’ashirah 13, no. 2. Juli 
2016. 

Sudarman, “Pemikiran Farid Esack Tentang Hermeneutika Pembebasan Al-
Qur’an”. Al-AdYan 10, no. 1. Januari-Juni 2015. 

Suparlan, Parsudi. Orang Gelandangan di Jakarta: Politik Pada Golongan 
Termiskin dalam Kemiskinan di Perkotaan. Cet. I; Jakarta: Sinar Harapan, 
1984. 

Supriyadi, Eko. Sosialisme Islam: Pemikiran ‘Ali Syari’ati. Cet. I; Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2003. 

al-Suyu>t}i>, ‘Abd al-Rah}ma>n bin Abi> Bakr Jala>l al-Di>n. Al-Itqa>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n. 
Juz III. t.t.: Al-Hay’ah al-Mis}riyyah al-A<mmah li al-Kita>b, 1974 M/1394 
H. 

al-Suyu>t}i>, Jala>l al-Di>n. Al-Du>r Al-Mans\ur, Juz 2. Bairu>t: Da>r al-Fikr, 1993. 

al-Sya>rabi>, Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H{usaini. Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n, Jilid 5. Cet. XVII; 
Bairu>t: Da>r Asy-Syuru>q, 1412 H. 

al-Syaba>ni>, Abu Abdullah Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Hila>l bin Asad. 
Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, Juz 24. Cet. I; t.t.: Mu’assasah al-
Risalah, 1421 H/ 2001 M. 

Syaputra, Lukman Hakim dan Ahmad Danu. “Al-Qur’an dan Pengentasan 
Kemiskinan”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam  vol. 6 no 3. 2020. 

Syari’ati,  ‘Ali. On the Sosiologi of Islam and The Visage of Muhammad, terj. 
Saifullah Mahyuddin dan Husen Hashem, Paradigma Kaum Tertindas: 
Sebuah Kajian Sosiologi Islam. Cet. II; Jakarta: AL-HUDA, 2001. 

Syari’ati, Ali. Ideologi Kaum Intelektual: Suatu Wawasan Islam, ed. Syafiq Basri 
dan Haidar Bagir, dengan Kata Pengantar oleh Jalaluddin Rakhmat. Cet. 
II; Bandung: Mizan, 1989. 

Syari’ati, Ali. Tugas Cendekiawan Muslim, ed. M. Amien Rais. Jakarta: 
Srigunting Press, 2001. 

al-T{aba>t}aba>’i>, Muh}ammad H{usain. al-Mi>za>n fi> Tafsi>r al-Qur’a>n, Jilid 8. Cet. I; 
Bairu>t: Mu’assasah al-A’lami> li> al-Mat}bu>’a>t, 1991. 

al-T{abari, Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas\i>r bin Ga>lib al-A<mali> Abu> Ja’far, 
Ja>mi’ al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n, Jilid 12. Cet. I; t.t.: Muassasah al-
Risa>lah, 2000 M/1420 H. 



 

 

255 

 

Taib, Mohammad Imran Mohamed. “Religion, Liberation and Reforms: An 
Introduction to the Key Thoughts of Asghar Ali Enggineer”. Indian Journal 
of Secularism 10, no. 3. Oct-Des 2006. 

Tawassuli, Ghulam ‘Abbas. “Sepintas tentang Ali Syari’ati”, sebuah Kata 
Pengantar dalam Ali Syari’ati, al-Insan, al-Islam wa Madaris al-Gharb, terj. 
Muhammad Afif, Humanisme: Antara Islam dan Mazhab Barat. Cet. II; 
Bandung: Pustaka Hidayah, 1996. 

Thahir, Lukman S. “Islam Ideologi Kaum Tertindas: Counter Hegemony Kaum 
Marjinal dan Mustad}’afi>n”. Jurnal Hunafa  vol. 6 no. 1, April 2009. 

Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet. V; Jakarta: PT Media 
Pustaka Phoenix, 2010. 

Tirtosudarmo, Riwanto. “Membicarakan Masyarakat Pinggiran di Indonesia”, 
Jurnal Masyarakat & Budaya 22, no. 1. 2020. 

Tjandraningsih, Indrasari. dkk., Dehumanisasi Anak Marjinal: Berbagai 
Pengalaman Pemberdayaan. Bandung: Yayasan Akatiga, 1996. 

Trikomo, Y. Argo. Pemulung Jalanan Yogyakarta: Konstruksi Marginalitas dan 
Perjuangan Hidup dalam Budaya-Budaya Dominan. Cet. I; Yogyakarta: 
Media Perssindo, 1999. 

Umar, Nasaruddin. Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an. Cet. I; 
Jakarta: Paramadina, 1999. 

Wahab, Muhbib Abdul. “Misi Kemanusiaan Alquran”, Opini Republika. 19 April 
2022. https://www.republika.id/posts/27123/misi-kemanusiaan-alquran  
(23 September 2022). 

Wahid, M. Abduh. “Tafsir Liberatif Farid Esack”. Jurnal Tafsere  vol. 4 no. 2. 
2016. 

Widiputranti, Christine Sri. dkk., Pemberdayaan Kaum Marginal. Cet. I; t.tp.: 
APMD Press, 2005. 

Wijaya, Aksin. Arah Baru Ulumul-Qur’an. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2009. 

Yanggo, Huzaemah Tahido, “Al-Qur’an Sebagai Mukjizat Terbesar”, Waratsah 1, 
no. 2, Desember 2016. 

Yazdi>, Muh}ammad Taqi> Mis}ba>h}. Filsafat Tauhid: Mengenal Tuhan Melalui Nalar 
dan Firman, terj. M. Habib Wiajksana. Cet. I; Bandung: al-‘Arasy, 2003. 

Zaid, Nasr Hamid Abu. Mafhu>m an-Nash Dira>sah fi> Ulu>m al-Qur’a>n, terj. Khoiron 
Nahdliyyin, Tekstualitas Al-qur’an: Kritik terhadap Ulumul Qur’an. Cet. 
I; Yogyakarta: IRCiSod, 2016. 

al-Zuh}aili>, Wahbah. Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, 
terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, 
Manhaj, Jilid 10. Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2013. 

Zulaiha, Eni. dkk., “Rekonstruksi Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang Hak 

Politik Perempuan”, Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi 7, no. 2. 

September 2020. 

https://www.republika.id/posts/27123/misi-kemanusiaan-alquran

