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PEDOMAN TRANSLITERASI 

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 (dengan titik di bawah) 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ق 

 
qaf 
 

q 
 

qi 
 ك 

 
kaf 
 

k 
 

ka 
 ل 

 
lam 
 

l 
 

el 
 م 

 
mim 
 

m 
 

em 
 ن 

 
nun 
 

n 
 

en 
 و 

 
wau 
 

W 
 

we 
 هػ 

 
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 (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
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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 : كَيْفََ 

 haula : هَوْلََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 Contoh: 

 ma>ta : مَاتََ

 <rama : رَمَى

 qi>la : كِيْلََ 

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}ahَ 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}ahَdan alif atau ya>’ 
 

ىْ|ْ...َْْاْ...َْْ  
 

d}ammah dan wau 
 

 ـوُ

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 
kasrah dan ya>’ 
 

i> i dan garis di atas 

 
u dan garis di atas 

 

 ـى
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 yamu>tu : يمَُوْتَُ

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 : رَوْضَةَُالَأطْفَالَِ

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : اَلمَْدِينْةََُاَلفَْاضِلََُ

 al-h}ikmah : اَلحِْكْْةََُ

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َّناََ  <rabbana : رَب

 <najjaina : نَََّيْناََ

 al-h}aqq : اَلحَْقَّ

مََ  nu‚ima : هعُِّ

 aduwwun‘ : عدَُوَ 

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

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

Contoh: 
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 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : علََِ 

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

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَال 

(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: 

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

لزَْلَََ  al-zalzalah (az-zalzalah) : اَلزَّ

 al-falsafah : اَلفَْلْسَفَةَ

 al-bila>du : اَلبْلَادَُ

7. Hamzah 

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

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal 

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

Contoh: 

 ta’muru>na : تأَمُِرُوْنََ

 ‘al-nau : اَلنَّوْعَُ

ءَ   syai’un : شََْ

 umirtu : أُمِرْتَُ

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 
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kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

T{abaqa>t al-Fuqaha>’ 

Wafaya>h al-A‘ya>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 بِِللَِ  di>nulla>h دِيْنَُاللهَِ

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

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

َرَحَْْةَِاللهَِ َفِِْ  hum fi> rah}matilla>h    هُُْ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 



 

 

xiv 

 

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: 

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: 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

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

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

Cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

‘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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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 : Ahmad Habibi Suyuti 

NIM : 30300114105 

Judul : Konsep Auliya<’ dalam QS Ali Imran/3: 28 (Studi 

Komparatif Atas Penafsiran H{usai>n al-T{abat{aba’I dan 

Rasyid Rid{a)  

 

Skripsi ini merupakan penelitian terhadap Konsep Auliya<’ Dalam QS Ali 

Imran/3: 28 (Studi Komparatif Atas Penafsiran H{usai>n al-T{abat{aba’I dan Rasyid 
Rid{a) Permasalahan pokok yang terdapat dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

hakikat Auliya<’ dalam QS Ali Imran/3: 28)? Bagaimana Penafsiran H{usai>n al-

T{abat }aba’I dan Rasyid Rid{a tentang makna Auliya<’ dalam QS Ali Imran/3: 28? 

Bagaimana Analisis Komparatif  Penafsiran H{usai>n al-T{abat}aba’I   dan Rasyid 

Rid{a terhadap QS Ali Imran/3: 28? Penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

pemahaman secara komprehensip mengenai Auliya<’ dalam QS Ali Imran/3: 28. 

Penulis menggunakan empat pendekatan, yaitu pendekatan ilmu tafsir, 

ilmu sosiologis, ilmu politik, dan sejarah. Penelitian ini tergolong library research 

yaitu data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur dan menganalisis serta 

dengan menggunakan beberapa teknik interpretasi seperti interpretasi tekstual, 

interpretasi kultural terhadap literatur-literatur yang representatif dan 

mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan 

menyimpulkannya. Penelitian skripsi ini menggunakan metode muqaran. 

Hasil dari penelitian ini adalah memperhatikan bagaimana hakikat Auliya<' 

perspektif al-Qur’an adalah hakikat yang bukan semata-mata berarri teman, 

maupun pelindung, tapi lebih jauh yakni menggantungkan maslahat-maslahat 

orang-orang mukmin kepada orang-orang kafir. Auliya<' dalam al-Qur’an memiliki 

makna yang beragam tapi memiliki fungsi yang sama yakni memberikan dan 

menjadikan wali yang kita pilih untuk mengurus dan membantu maslahat-

maslahat orang-orang mukmin. 

Implikasi dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang Konsep Auliya<’ 

Dalam QS Ali Imran/3: 28 (Studi Komparatif Atas Penafsiran H{usai>n al-

T{abat{aba’I dan Rasyid Rid{a) menjadikan konsep Wali suatu hal yang sangat 

penting dalam kehidupan bermasyarakat, maka dari itu setiap manusia 

mendambakan auliya>’ yang bijak, adil, untuk membimbingnya menjalani 

kehidupan di muka bumi ini. Oleh sebab itu, auliya>’ adalah sesuatu yang harus 

ada demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan aman agar dapat 

dijadikan ibrah atau pelajaran dan dapat memposisikan menjadi manusia yang 

selalu menaati seruan Allah dan Rasulullah meskipun sesuatu itu adalah hal yang 

tidak disukai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an adalah kitab yang memancar darinya aneka ilmu keislaman, 

karena kitab suci itu mendorong untuk melakukan pengamatan dan penelitian. 

Kitab suci ini juga dipercaya oleh umat Islam sebagai kitab petunjuk yang 

hendaknya dipahami. Jadi dalam konteks lahir itulah lahir usaha untuk 

memahaminya, lalu usaha untuk memahaminya, lalu usaha dan hasil usaha itu 

membuahkan aneka disiplin ilmu dan pengetahuan baru yang sebelumnya belum 

dikenal atau terungkap.
1
 

Siapa yang mengamati aneka disiplin ilmu keislaman, baik kebahasaan, 

keagamaan, maupun filsafat, kendati berbeda-beda dalam analisis, istilah, dan 

pemaparannya, namun kesemuanya menjadi teks-teks al-Qur’an sebagai fokus 

pandangan dan titik tolak studinya. Karena itu pula semua ilmu keislaman saling 

bersinggungan dan berhubungan serta dukung mendukung dan saling 

memperkaya. 

Kenyataan menunjukkan bahwa semua kelompok umat Islam, apapun 

alirannya, selalu merujuk kepada al-Qur’an untuk memperoleh petunjuk atau 

menguatkan pendapatnya. Bahkan, sementara non-Muslim menunjuk ayat-ayat 

dalam kitab suci umat Islam itu untuk meligitimasi idenya.
2
 

                                                           

1
 Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat, ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui 

dalam MemahamiAyat-Ayat al-Qur’an, (Cet: II; Tanggerang, Lentera Hati, 2013), h. 5 

2
 Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat, ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui 

dalam MemahamiAyat-Ayat al-Qur’an, h. 6. 
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Al-Qur’an datang membawa cahaya, kitab penjelas, dan petunjuk dari 

Allah. Kitab suci yang berisi firman-firman Allah yang berisi doktrin, sanksi-

sanksi, balasan, kisah-kisah, dan permohonan dengan menggunakan bahasa agar 

pembicaraan-Nya tersebut dapat dikomunikasikan. Karena itu, sebagai sebuah 

teks dan kebenaran doktrin, ia memerlukan penafsiran. 

Materi ilmu tafsir sangat erat kaitannya dengan kalam ilahi. Ilmu ini 

memiliki nilai yang sangat besar dalam kehidupan dan manhaj kaum muslimin, 

khususnya bagi upaya memahami, menghayati, dan mengamalkan al-Qur’an 

sebagai ideologi.
3
 

Allah swt. berfirman, 

                         

Terjemahnya: 

‚Apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur’an ataukah hati mereka 
terkunci?‛ (QS Muhammad/47: 24).

4
 

Oleh karena itu, bagi yang ingin mengamalkan syariat Allah swt., dia 

harus memahami al-Qur’an. 

           

Terjemahnya: 

‚Yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.‛ 
(QS Fushshilat/41: 42).

5
 

                                                           
3
 Ahmad Mustafa al-Farran, Tafsir Imam Syafi’I: Menyelami kedalaman Kandungan al-

Qur’an, (Cet: I; Jakarta: al-Mahira, 2008), h. 2. 

4
 Al-Qur’an Cordoba, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, (Cet: I; Bandung: Cordoba, 

2013), h. 509 

5
 Al-Qur’an Cordoba, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 481. 
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Al-Qur’an tidak mungkin dapat dipahami secara benar, tanpa merujuk 

pada kitab tafsir. Melalui kitab tafsir, kita dapat memahami kandungan teks ayat 

al-Qur’an, makna teks, dalil (sasaran objek yang di maksud), isyarat, dan yang 

lainnya (sebagaimana yang telah baku di dalam kitab-kitab ushul fikih). Ilmu 

tafsir juga membahas tentang cara memahami maksud dari suatu kalimat, 

penjelasan arti kosakata (sebagaimana yang terdapat pada buku bahasa dan 

kamus) dan makna kata ditinjau dari sisi syariat (sebagaimana yang dikenal di 

dalam al-Qur’an dan kitab-kitab hadis). 

Sejarah ilmu tafsir telah dimulai sejak zaman Rasulullah saw. beliau 

adalah penafsir pertama, sebagai tugas dari Rabb Semesta Alam yang tercermin 

dalam perkataan, perbuatan, dan taqrir (keputusan) beliau yang menjadi tafsiran, 

penjelasan, pencerahan, atau aplikasi dari teks al-Qur’an.
6
 Allah swt. berfirman: 

                                   

Terjemahannya:  

‚Kami turunkan kepadamu al-Qur’an, agar kamu menerangkan kepada 
umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka berfikir.‛ 
(QS al-Nahl/16: 44).

7
 

Di antara para sahabat Rasululah ada juga yang menafsirkan sendiri 

sebagian ayat al-Qur’an. Mereka melakukan hal itu karena tempat mereka jauh 

dari Rasulullah saw. Mereka menakwilkan ayat atau menyimpulkan hukum 

berdasarkan pemahaman mereka terhadap makna ayat tersebut. Ketika mereka 

berkesempatan hadir dalam majelis Rasulullah saw., mereka langsung 

menanyakannya. Adakalanya Rasulullah saw. menyetujui apa yang mereka 

                                                           
6
 Ahmad Mustafa al-Farran, Tafsir Imam Syafi’I: Menyelami kedalaman Kandungan al-

Qur’an, h. 4. 

7
 Al-Qur’an Cordoba, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 272. 
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takwilkan itu, dan adakalanya pula beliau menggantinya dengan makna yang 

benar atau langsung mempraktikkan maksud dari ayat tersebut. 

 Sepeninggal Rasulullah saw., umat Islam dipimpin oleh Khulafa al-

Rasyidin. Pada masa pemerintahan Abu Bakar ra. dilakukan pengumpulan al-

Qur’an dalam bentuk buku atas saran Umar bin Khattab ra. Setelah itu, mereka 

memerlukan penafsiran secara utuh terhadap seluruh isi al-Qur’an. Tetapi banyak 

dari sahabat merasa keberatan untuk menyelami terlalu dalam penafsiran al-

Qur’an, karena takut melakukan kesalahan atau penyimpangan. 

 Sebagaimana yang diucapkan Abu Bakar al-Shiddiq ra. saat di tanya 

tentang makna suatu ayat, dia menjawab, ‚Di tanah mana aku harus berpijak dan 

di langit mana aku harus berteduh jika aku berani mengatakan sesuatu tentang al-

Qur’an dengan menggunakan logikaku?‛ 

 Juga seperti ucapan Umar bin Khattab ra. saat mengulangi penafsiran 

ayat, ‚ buah-buahan serta rumput-rumputan,‛ (QS Abasa/80: 31) ‚kata al-

Fakihah sudah jelas maksudnya, lalu apa yang di maksud dengan al-Abbu?‛ 

 Lebih lanjut dia berkata, ‚ini sungguh memberatkan, hai Umar.‛ 

 Akan tetapi, kita tidak bisa melupakan ijtihad para sahabat, khususnya 

pada masa pemerintahan pemimpin-pemimpin Islam, bahkan pada era Khulafa al-

Rasyidin. Mereka menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an, sekalipun belum dibukukan 

menjadi sebuah kitab khusus sebagai kitab tafsir. Sebagai buktinya dapat kita 

lihat pada apa yang dipahami Umar ra. tentang ayat pembagian ghanimah (harta 

rampasan perang) tanah bagian di Irak. Begitu pula usaha Umar ra. dalam 

meyakinkan para sahabat untuk memahami penafsiran tentang ayat ketujuh dari 

surah al-Hasyr. 
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 Kemudian datang era tabi’in. Pada masa ini banyak kaum memeluk Islam. 

Kemudian Islam tersebar keseluruh wilayah dua kerajaaan terbesar, yaitu 

kerajaan Persia dan Romawi. Banyak wilayah yang tunduk di bawah 

pemerintahan dua kerajaan ini berbondong-bondong memeluk agama Allah swt., 

secara berkelompok maupun perorangan. Mayoritas dari mereka yang memeluk 

Islam, tidak mengerti bahasa Arab. Oleh karena itu, ilmu tafsir dan 

pengembangan syariat sangat diperlukan, agar setiap muslim yang membaca al-

Qur’an dapat mengerti maknanya dan mengamalkannya, bukan malah 

mengabaikannya. Akhirnya, bermunculan berbagai wadah dan lembaga studi 

ilmu tafsir. Di antara yang terkenal adalah lembaga studi tafsir di Mekkah, 

Madinah, Kufah, Bashrah, Syam, dan lain-lain. Hingga akhirnya muncul tafsir 

lengkap atas seluruh isi al-Qur’an al-Karim. Ada yang konsisten pada Tafsir bi 

al-Ma’s\ur  (penafsiran dengan al-Sunah) dan ada yang menggunakan Tafsir bi al-

Ma’s\ur wa al-Ra’yi (menggabungkan penafsiran dalam al-Sunah dan logika) pada 

saat tidak ditemukan adanya nash yang bisa dijadikan dasar. Tetapi, tetap 

mengindahkan kaidah-kaidah penafsiran. Kaidah merupakan pegangan dalam 

menafsirkan al-Qur’an. Sebagian besar tafsir-tafsir yang muncul pada masa 

tabi’in tersebut telah dibukukan, dicetak, dan ditahqiq. Bahkan ada juga sebagian 

di antaranya yang diringkas, ada juga yang dibedah, dan kemudian dikoreksi. 

 Baru-baru ini beberapa universitas di Arab, muncul gagasan 

menghidupkan kembali kitab-kitab tafsir turats8
 dari para ulama Islam. Mulai 

dari masa ‘sahabat junior’, seperti Ibnu Abbas ra., ataupun dari ‘tabi’in senior’ 

seperti Mujahid dan Hasan al-Basri. Telah terbit beberapa tafsir independen 

milik para ulama besar, yang sebagian di antaranya dihimpun dalam kitab tafsir 

                                                           

8
 Turats adalah segala sesuatu yang sampai kepada kita dari masa lalu dalam peradaban 

yang dominan, sehingga merupakan masalah yang diwarisi sekaligus masalah penerima yang 

hadir dalam berbagai tingkatan.   
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dan sebagian yang lainnya di dalam kitab hadis. Semua kitab ini menambah 

literatur Islam. Misalnya, tafsir Ibnu Uyainah, tafsir Imam al-S\auri, tafsir 

Mujahid, dan lain sebagainya.
9
 

Pada setiap surah terdapat berbagai macam tema pokok yang menjelaskan 

bagian isi surah sehingga tema-tema pokok pada tiap surah tersebut 

menunjukkan kesatuan tema dari keseluruhan surah. Meskipun diturunkan secara 

berangsur-angsur, tetapi mempunyai tujuan yang satu, yakni kewajiban setiap 

mukmin untuk mengimani setiap wahyu yang diturunkan kepada setiap rasul 

tanpa harus membeda-bedakan antara seorang rasul dengan rasul lainnya.  

Di dalam upaya memahami al-Qur’an secara baik dan benar, para ulama 

telah melakukan berbagai upaya yang sedemikian serius, yaitu dengan 

melahirkan karya-karya besar yang membahas semua hal yang berkaitan dengan 

kitab yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. tersebut, dari sisi 

sosio-historis turunnya, pengumpulan dan penulisan, kemukjizatannya serta 

aspek-aspek lainnya.
10

 

Luasnya keanekaragaman karya-karya tafsir tidak dapat dipungkiri karena 

telah menjadi fakta bahwa para penafsir pada umumnya mempunyai cara berfikir 

yang berbeda-beda, sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan orientasi 

mereka dalam menafsirkan al-Qur’an. Sejarah membuktikan, perbedaan-

                                                           

9
 Ahmad Mustafa al-Farran, Tafsir Imam Syafi’I: Menyelami kedalaman Kandungan al-

Qur’an, h. 4.  

10
 Kusnadi, Memahami Pesan Moral al-Qur’an: Studi Terhadap Konsep Gharad Dalam 

Tafsir Al-Mizan, Wardah 25, No. 27 (Juni, 2016): h. 1. 
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perbedaan yang terjadi tidak hanya dalam masalah-masalah penafsiran tapi juga 

pada sisi-sisi lain dari ilmu-ilmu keislaman.
11

 

 Seperti halnya salah satu ayat al-Qur’an yaitu kata Auliyā’. Kata Auliyā’ 

merupakan bentuk jamak dari kata waliy, kata ini terambil dari akar kata yang 

terdiri dari huruf-huruf waw, lam dan yā’ yang makna dasarnya adalah dekat, 

melalui hal tersebut kemudian berkembang makna-makna baru, seperti orang 

yang dicinta, teman, penolong, pemimpin, pendukung, pembela. Dalam hal ini di 

dalam al-Qur’an disebutkan sebanyak 42 kali dalam 40 ayat dan 23 surat. Yang 

di khususkan pada kata Auliya<’. 

Para mufassir memahami kata Auliya<’ di dalam al-Qur’an QS Ali 

Imran/3: 28 dengan berbagai makna. Diantaranya, dalam tafsir M. Quraish 

Shihab beliau menafsirkan kata auliyā’ sebagai wali-wali, teman dekat dan 

penolong. Buya Hamka menafsirkan dengan pemimpin-pemimpin, Depag Edisi 

1990 memaknai kata auliya>’ sebagai pemimpin-pemimpinmu sedangkan Depag 

edisi revisi 2002 yang dijadikan acuan seluruh penerbitan mushaf al-Qur’an di 

Indonesia saat ini menerjemahkan dengan teman setiamu. 

Penelitian diarahkan pada penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan 

kata Auliya<' dalam al-Qur’an dengan mengambil produk penafsiran karya H{usai>n 

al-T{abat}aba’I   yang berjudul al-Mi>za<n fi Tafsi>r  al-Qur’a<n dan Rasyid Rid{a yang 

berjudul Tafsi>r  al-Qur’a<n al-Haki>m atau yang lebih dikenal dengan Tafsi>r  al-

Mana<r. 

Inilah yang coba dibahas dalam tulisan ini yakni seputar bagaimana 

penafsiran H{usai>n al-T{abat}aba’I   dalam kitab al- Mi>za>n Fi Tafsi>r  al-Qur’an dan 

                                                           

11
 Fiddian Khairuddin, Makna Imam Menurut Al-Thabathaba’i Dalam Kitab Al-Mizan 

Fi Tafsir Al-Qur’an, Jurnal Syahadah 5, No. 1(April 2016): h. 2. 
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penafsiran Rasyid Rid{a dalam kitab Tafsi>r  al-Qur’an al-Hakim yang masyhur 

dengan sebutan Tafsi>r  al-Mana<r tentang kata Auliya<’ dalam QS Ali Imran/3: 

28.
12

 

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti bermaksud melakukan 

penelitian terhadap QS Ali Imran/3: 28, tentang Auliya<' dengan membandingkan 

penafsiran Rasyid Rid{a dan H{usai>n al-T{abat}aba’I dengan judul penelitian 

‚Konsep Auliya>>> dalam QS. Ali Imran/3: 28‛ (Studi Komparatif atas Penafsiran 

H{usai>n al-T{abat{aba'I dan Rasyid Rid{a)‛. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, maka masalah 

pokok yang menjadi pembahasan untuk diteliti dalam kajian skripsi ini yaitu 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana Hakikat Auliya<’  dalam QS Ali Imran/3: 28 ? 

2. Bagaimana Penafsiran H{usai>n al-T{abat}aba’I dan Rasyid Rid{a tentang 

makna Auliya<’ dalam QS Ali Imran/3: 28? 

3. Bagaimana Analisis Komparatif  Penafsiran H{usai>n al-T{abat}aba’I   dan 

Rasyid Rid{a terhadap QS Ali Imran/3: 28 ? 

 

C. Pengertian Judul 

Untuk lebih memahami dengan baik skripsi ini, maka beberapa istilah 

yang terkait langsung dengan judul skripsi ini akan diuraikan. Penjelasan 

dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memberikan interpretasi 

                                                           

12
 Winarno Surakhmad, Dasar dan Teknik Research, (Bandung: Tarsito, 1978), h. 131. 
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terhadap pembahasan skripsi yang berjudul, ‚Konsep Auliya<’ dalam QS Ali 

Imran /3: 28 (Studi Komparatif terhadap Penafsiran H{usai>n al-T{abat{aba’I dan 

Rasyid Rid{a)‛, berikut penjelasannya: 

1. Auliya>>>’. 

Makna Auliya>>  yang maknanya orang (وَليِجة  ) adalah wali>jah (أوَْليَِاءَ ) ’<

kepercayaan, yang khusus dan dekat. Auliya’< adalah bentuk jamak dari wali (ولي) 

yaitu orang yang lebih dicenderungi untuk diberikan pertolongan, rasa sayang 

dan dukungan.
13

 Sedangkan dalam KBBI makna Auliya’< itu sendiri adalah wali 

atau orang suci.
14

  Jika lafaznya dibaca wala>yah (dengan fathah) maka berarti 

memberikan dukungan dan pembelaan, jika lafaznya dibaca wila>yah (dengan 

kasrah) maka berarti menyerahkan mandat atau memberi kekuasaan. 

Dengan demikian, Auliya>’ adalah memberi kepercayaan, dukungan, serta 

meminta pertolongan dengan orang-orang kafir. Maka secara politis dan 

geografis, Auliya<’ tidak hanya berarti menjalin kerjasama atau beraliansi, tetapi 

juga menyerahkan ‚wilayah‛ kita kepada orang kafir.
15

 

2. QS Ali Imran/3: 28. 

Surah Ali Imran termasuk surah madaniyyah, dengan jumlah ayat 

sebanyak 200 ayat. Dinamakan Ali Imran karena memuat kisah keluarga Imran 

yang di dalam kisah itu disebutkan kelahiran Nabi Isa a.s., persamaan 

                                                           
13

 Muhammad Guntur, Makna Aulia. http://www.iskandar-muda.web.id/2017/02/makna-

aulia diakses pada tanggal 23 September 2018. 

14
 ‚Aulia‛,KBBI V 0.2.1 Beta (21), http://kbbi.kemdikbud.go.id.  (23 September 2018) 

15
 Muhammad Guntur, Makna Aulia. http://www.iskandar-muda.web.id/2017/02/makna-

aulia. 

http://www.iskandar-muda.web.id/2017/02/makna-aulia
http://www.iskandar-muda.web.id/2017/02/makna-aulia
http://kbbi.kemdikbud.go.id/
http://www.iskandar-muda.web.id/2017/02/makna-aulia
http://www.iskandar-muda.web.id/2017/02/makna-aulia
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kejadiannya dengan Nabi Adam a.s., kenabian dan beberapa mukjizatnya, serta 

disebutkan pula kelahiran Maryam puteri Imran, ibu dari Nabi Isa a.s.
16

 

Menurut Quraish Shihab, tujuan utama surah Ali Imran adalah 

pembuktian tentang tauhid, keesaan dan kekuasaan Allah swt., serta penegasan 

bahwa dunia, kekuasaan, harta, dan anak-anak yang terlepas dari nilai-nilai 

ilahiyah, tidak akan bermanfaat di akhirat kelak.
17

  

Tujuan ini sungguh pada tempatnya karena al-Fatih{ah yang merupakan 

surah pertama merangkum seluruh ajaran Islam secara singkat, dan al-Baqarah 

menjelaskan secara lebih terperinci tuntunan-tuntunan agama. Maka surah Ali 

Imran datang menekankan sesuatu yang menjadi dasar dan sendi utama tuntunan 

tersebut, yakni tauhid. Tanpa kehadiran tauhid pengalaman tuntunan lainnya 

tidak bernilai di sisi-Nya.
18

 

3. Komparatif.  

Dalam metodologi penelitian, analisis komparatif atau perbandingan 

adalah menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang 

`benda-benda, atau suatu ide.
19

 Sebagai metode Tafsi>r, metode komparatif atau 

muqaran memiliki fungsi di antaranya ialah: 

a. Membandingkan teks al-Qur’an yang memiliki kemiripan redaksi 

yang beragam dalam satu kasus yang sama atau diduga sama. 

                                                           

16
 Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 74. 

17
 M.Quraish Shihab, ‚Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an‛, Vol. 

2 (Cet:V; Jakarta: Lentera Hati,2002), h. 3 

18
 M.Quraish Shihab, ‚Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an‛, Vol. 

2, h. 4. 

19
 Suharsimi Arikunto, ‚Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek‛ (Cet: XII; 

Jakarta : Rineka Cipta. 2002), h. 30. 
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b. Membandingkan ayat al-Qur’an dan hadis Nabi saw., yang pada 

lahirnya terlihat bertentangan. 

c. Membandingkan berbagai pendapat para ulama tafsir dalam 

menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an.
20

  

Definisi terakhir inilah yang digunakan dalam penelitian ini, analisis 

komparatif terhadap penafsiran Rasyid Rid{a dan H{usai>n al-T{abat}aba’I    dalam 

menafsirkan QS Ali Imran/3: 28 sebagai seorang mufassir. 

4. Tafsir Al-Mi>za<n 

Tafsir al-Mi>za<n merupakan karya monumental H{usai>n al-T{abat}aba’I. 

Karya monumental ini telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan tidak 

saja di kalangan Syiah, tetapi di dunia Sunni. Dalam dunia pemikiran dewasa ini, 

semua peneliti yang mengkaji tafsir hampir bisa dipastikan tidak akan 

meninggalkan karya tafsir  ini dalam kajian mereka.
21

 

Tafsir ini diberi nama dengan al-Mi>za<n, al-T{abat}aba’I    ingin menjadikan 

tafsirnya sebagai timbangan keseimbangan yang cemerlang guna memberikan 

pendapat yang kuat dan berimbang dalam menyelesaikan persoalan yang dialami 

dan dihadapi oleh umat Islam dengan mengutamakan penafsiran al-Qur’an 

dengan al-Qur’an dibanding harus terikat dan fanatik dengan teori tertentu.
22

    

 

                                                           

20
 Nasruddin Baidan, ‚Metode Penafsiran Al-Qur’an‛(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2002), h. 59-60 

21
 Jalaluddin Rahmat, ‚Tafsir Sufi Al-Fatihah: Mukadimah‛, (Cet: III; Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 2000), h. xxi.  

22
 Irhas, ‚Penerapan Tafsir al-Qur’an bi al-Qur’an: Studi Atas Kitab Tafsir Al-Mizan Fi 

Tafsir Al-Qur’an Karya Muhammad Husain Al-Thabathaba’I‛, Jurnal Ushuluddin 24, No. 2 (Juli-

Desember, 2016): h. 151. 
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5. Tafsir al-Mana<r 

Tafsir al-Mana<r merupakan salah satu kitab tafsir populer di kalangan 

peminat studi al-Qur’an, majalah al-Mana<r, yang memuat tafsir ini secara berkala 

pada awal abad ke-20 dan tersebar luas ke seluruh penjuru dunia Islam, serta 

mempunyai peranan yang tidak kecil dalam pencerahan pemikiran serta 

penyuluhan agama.
23

 

Tafsir al-Mana<r yang bernama Tafsi>r al-Qur’an al-Hakim 

memperkenalkan dirinya sebagai kitab tafsir satu-satunya yang menghimpun 

riwayat-riwayat yang sahih dan pandangan akal yang tegas, yang menjelaskan 

hikmah-hikmah syari’ah serta sunnatullah (hukum Allah swt. tertentu) terhadap 

manusia, dan menjelaskan fungsi al-Qur’an sebagai petunjuk untuk seluruh 

manusia  di setiap waktu dan tempat, serta membandingkan antara petunjuknya 

dengan keadaan kaum muslimin dewasa ini (pada masa diterbitkannya) yang 

telah berpaling dari petunjuk itu serta (membandingkan pula) dengan keadaan 

para salaf (leluhur) yang berpegang teguh dengan tali hidayah itu. 

Tafsir ini disusun dengan redaksi yang mudah sambil berusaha 

menghidari istilah-istilah ilmu dan teknis sehingga dapat dimengerti oleh orang 

awam tetapi tidak dapat diabaikan oleh orang-orang khusus (cendekiawan). 

Itulah cara yang ditempuh oleh filosof Islam al-Ustadz al-Imam Syekh 

Muh{ammad ‘Abduh dalam pengajaran di al-Azhar.
24

  

 

                                                           

23
 M. Quraish Shihab, ‚Rasionalitas al-Qur’an: Studi Kritis terhadap Tafsir al-Manar‛, 

(Cet: II; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 1 

24
 M. Quraish Shihab, ‚Rasionalitas al-Qur’an: Studi Kritis terhadap Tafsir al-Manar‛, h. 

83 
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D. Kajian Pustaka 

Setelah melakukan penelusuran dalam berbagai literatur, belum ada yang 

membahas secara khusus mengenai judul skripsi ini. Namun, demikian terdapat 

berbagai buku dan literatur lainnya  yang berkaitan dengan pembahasan yang 

dimaksudkan, di antaranya: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Hazami dengan judul Studi 

Komparatif Penafsiran Rasyid Rid{a dan al-T{abat}aba’I dalam Surah Al-Maidah 

Ayat 67, pada jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta tahun 2011, penafsiran yang diteliti hanya seputar surah al-Maidah ayat 

67.
25

Sedangkan peneliti akan membahas surah Ali Imran ayat 28 yang berkaitan 

tentang konsep auliya’<. 

Kedua, Nadirsyah Hosen, menulis buku dengan judul Tafsir  al-Qur’an di 

Medsos : Mengkaji Makna dan Rahasia Ayat Suci Pada Era Media Sosial (Cet, 

II; 2017). Dalam buku ini dijelaskan tentang Auliya<’ menurut pandangannya 

yang merujuk pada penafsiran Ibnu Katsir dengan mengkaji surah al-

Mumtahanah ayat 1.
26

Sedangkan peneliti akan membahas  tentang Auliya<’ dalam 

penafsiran Rasyid Rid{a dan H{usai>n al-T{abat}aba’I   dalam surah Ali Imran/3: 28. 

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh M. Miftachul Farid dengan judul 

Penafsiran Kata Awliya’ Dalam Al-Quran (Telaah atas Tafsir al-Azhar dan al-

Mishbah), pada prodi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2017. Penafsiran yang diteliti yakni 

                                                           

25
Ahmad Hazami, ‚Studi Komperatif Penafsiran Rasyid Ridha dan Thabathaba’I dalam 

Surah al-Maidah ayat 67)‛, Skripsi (Jakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 

2011). 

26
Nadirsyah Hosen, Tafsir Al-Qur’an Dimedsos: Mengkaji Makna Rahasia Ayat Suci 

Pada Era Media Sosial (Cet. II; Yogyakarta: Penerbit Bunyan, 2017). 
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bagaimana penafsiran kata auliya>’  dalam al-Qur’an dengan menggunakan 

penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab tanpa menyebutkan surah yang 

diteliti secara spesifik.
27

 Sedangkan peneliti akan membahas Konsep Auliya>’ 

dalam surah Ali Imran/3: 28 dengan menggunakan penafsiran H{usai>n al-

T{abat}aba’I dan Rasyid Rid{a. 

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Andi Sofyan Muang dengan judul 

Makna Kata Wali dan Awliya<<< dalam al-Qur’an (Suatu Tinjauan Semantik), pada 

Jurusan Sastra Asia Barat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin 

Makssar tahun 2018. Pembahasan yang diteliti yakni tentang makna kata wali 

dan Auliya’> dalam al-Qur’an. Penelitian ini berisi kata apa saja yang terkait 

dengan kata wali dan auliya<’ dalam al-Qur’an dan bagaimanakah makna kata 

wali dan auliya’< dalam al-Qur‟an dengan menggunakan analisis semantik.
28

 

Sedangkan peneliti akan membahas Konsep Auliya>’ dalam surah Ali Imran/3: 28 

dengan menggunakan penafsiran H{usai>n al-T{abat}aba’I dan Rasyid Rid{a dengan 

menggunakan analisis komparatif. 

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hasan Zakki dengan judul 

Penafsiran Auliya>’ dalam al-Qur’an Menurut Ibnu Jarir al-T{abari>, pada prodi 

Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta tahun 2017. Penafsiran yang diteliti yakni penafsiran kata 

auliya>’  dalam al-Qur’an dengan menggunakan penafsiran Ibnu Jarir al-T{abari.
29

 

                                                           

27
 M. Miftachul Farid, ‚Penafsiran Kata Awliya’ Dalam Al-Quran (Telaah atas Tafsir al-

Azhar dan al-Mishbah)‛, Skripsi (Surabaya: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 

2017). 

28
 Andi Sofyan Muang, ‚Makna Kata Wali dan Awliya<<<> dalam al-Qur’an (Suatu Tinjauan 

Semantik)‛, Skripsi (Makassar: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, 2018). 

29
 Muhammad Hasan Zakki, Penafsiran Auliya>’ dalam al-Qur’an Menurut Ibnu Jarir al-

T{abari>‛, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 

2017). 
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Sedangkan peneliti Sedangkan peneliti akan membahas Konsep Auliya>’ dalam 

surah Ali Imran/3: 28 dengan menggunakan penafsiran H{usai>n al-T{abat}aba’I dan 

Rasyid Rid{a. 

E. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah 

penelitian sehingga metode penelitian tidak bisa dipisahkan dari sebuah 

penelitian. Metodologi penelitian berisi ulasan tentang metode yang 

dipergunakan dalam tahap-tahap penelitian meliputi jenis penelitian, metode 

pendekatan, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan dan analisis 

data.
30

 

1. Jenis Penelitian  

Adapun jenis penelitian dalam tulisan ini adalah jenis penelitian kualitatif 

yaitu penelitian yang menekankan pada kualitas atau hal yang terpenting dari 

suatu barang atau jasa berupa kejadian, fenomena atau gejala sosial yang 

merupakan makna dibalik kejadian yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi 

suatu pengembangan konsep teori.
31

 Penelitian ini dikerjakan dengan 

menggunakan Penelitian Pustaka (Library Research). 

Pada penelitian ini, penulis berorientasi pada QS Ali Imran/3: 28 yang 

dianalisis menggunakan metode Muqaran, yakni mendeskripsikan perbandingan 

penafsiran Rasyid Rid{a dan H{usai>n al-T{abat}aba’I    dalam menjelaskan konsep 

Auliya<’  dalam ayat tersebut. 

                                                           

30
Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud{u>´i>, (Yogyakarta: Pustaka 

al-Zikra, 2011), h. 207. 

31
Djam´am Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. III; 

Bandung: Alfabeta, 2011), h. 22. 
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2. Metode Pendekatan 

Istilah pendekatan dalam kamus diartikan sebagai proses, pembuatan, dan 

cara mendekati suatu objek. Dalam terminologi, pendekatan adalah usaha dalam 

rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang 

diteliti, juga berarti metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah 

penelitian. Sehingga pendekatan dapat dikemukakan sebagai cara memandang, 

cara berpikir atau wawasan yang dipergunakan dalam melaksanakan sesuatu.
32

 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Pendekatan Ilmu Tafsir, yaitu membahas ayat-ayat al-Qur’an dengan 

menggunakan perangkat ilmu-ilmu Tafsir  yang telah diletakkan oleh 

pakar-pakar Ilmu Tafsir, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas 

dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti Asba>b al-Nuzu>l, 

kosakata dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta 

didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumentasi itu berasal dari 

al-Qur’an, hadis maupun pemikiran rasional.
33

 

b. Pendekatan Sejarah, yaitu sebuah pendekatan yang di dalamnya dibahas 

berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, 

latar belakang, dan perilaku dari peristiwa tersebut. Pendekatan sejarah 

bertujuan untuk menentukan inti karakter agama dengan meneliti sumber 

klasik sebelum dicampuri yang lain. Dalam menggunakan data sejarah, 

                                                           

32
Abd. Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maud{u>’i>, h. 98. 

33
Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran al-Qur’an (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2005), h. 72. 
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maka akan dapat menyajikan secara detail dari situasi sejarah tentang 

sebab akibat dari suatu persoalan agama.
34

 

c. Pendekatan sosiologis, yaitu suatu pendekatan untuk mempelajari hidup 

bersama dalam masyarakat.
35

 

d. Pendekatan politik adalah suatu pendekatan untuk mempelajari 

ketatanegaraan dan kenegaraan. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Secara leksikal pengumpulan berarti proses, cara, perbuatan 

mengumpulkan, penghimpunan dan pengerahan. Data adalah keterangan yang 

benar dan nyata, keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan bahan kajian 

(analisis atau kesimpulan). Dengan demikian, pengumpulan data dapat diartikan 

sebagai prosedur yang sistematis dan memiliki standar untuk menghimpun data 

yang diperlukan dalam rangka menjawab masalah penelitian sekaligus 

menyiapkan bahan-bahan yang mendukung kebenaran korespondensi teori yang 

akan dihasilkan.
36

 

Penelitian skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan 

(library research), maka diambil data dari berbagai sumber tertulis. Dalam 

pembahasan skripsi ini sumber data yang digunakan terbagi menjadi sumber data 

primer dan sumber data skunder, yang perinciannya sebagai berikut: 

 

                                                           

34
Taufik Abdullah, Sejarah dan Masyarakat, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 105. 

35
Seojono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet. I; Jakarta: CV Rajawali, 1982), h. 

18. 

36
Abd. Muin Salim dkk., Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i>, h. 109-111. 
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a. Sumber Data Primer  

Sumber utama penelitian ini adalah al-Quran dan kitab-kitab tafsir, 

yaitu antara lain: 

1) Tafsir al-Mi>za<n karya Muh{ammad Husai>n al-T{abat}aba’I 

2) Tafsir al-Mana<r karya Rasyid R{ida 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah buku-buku kepustakaan yang erat 

kaitannya dengan judul skripsi ini. Sumber data ini dibagi menjadi tiga 

bagian yaitu:  

Pertama, sumber kepustakaan umum yakni kepustakaan yang 

berwujud buku-buku teks, ensiklopedia, dan sejenisnya. Dalam kepustakaan 

ini akan ditemukan teori-teori dan konsep-konsep pada umumnya.  

Kedua, kepustakaan khusus yaitu kepustakaan yang berwujud jurnal, 

buletin penelitian, tesis, disertasi, microfilm, vcd, dan sejenisnya. Dalam 

kepustakaan ini ditemukan generalisasi-generalisasi yang relevan dengan 

masalah yang sedang digarap.  

Ketiga, kepustakaan cyber yaitu kepustakaan global yang terdapat 

dalam internet dan sejenisnya.
37

 

 

 

                                                           

37
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penulisan Kualitatif (Cet. XVI; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), h. 2-3. 
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6. Metode Pengolahan dan Analisis Data. 

Dalam menganalisis data, digunakan metode analisis isi (Content 

Analysis). Metode ini dimaksudkan untuk menganalisa makna yang terkandung 

dalam penafsiran QS Ali Imran/3: 28 dalam kitab Tafsir  al-Mi>za<n dan Tafsir  al-

Mana<r. Hasil analisis kemudian dikelompokkan melalui tahap identifikasi, 

klasifikasi dan kategorisasi.
38

 Kemudian menggunakan pendekatan komparatif, 

yakni membandingkan persamaan dan perbedaan penafsiran kedua tokoh yang 

diteliti. Langkah-langkah dari metode komparatif antara lain:
39

 

a. Menelusuri permasalahan yang setara tingkat dan jenisnya, dalam 

penelitian ini yang dijadikan objek adalah kitab tafsir, yakni berdasarkan 

perspektif H{usai>n al-T{abat}aba’I dan Rasyid Rid{a dalam 

menginterpretasikan QS Ali Imran/3: 28, tentang konsep Auliya<’, 

sebagaimana terdapat dalam Tafsir al-Mi>za<n, dan Tafsir al-Mana<r, serta 

bagaimana metode keduanya. 

b. Mempertemukan dua atau lebih permasalahan yang setara tersebut, dalam 

kaitannya dengan penelitian ini adalah persamaan dan perbedaan dalam 

menafsirkan QS Ali Imran/3: 28. 

c. Mengungkap ciri-ciri dari objek yang dibandingkan secara rinci. 

d. Menyusun atau memformulasikan teori-teori yang bisa 

dipertanggungjawabkan.  

 

 

                                                           
38

 Hasan Bisri dan Eva Rufaidah, Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial: 

Himpunan Rencana Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 8. 

39
 Mujamil Qomar, Epistemologi Pendidikan Islam: Dari Metode Rasional Hingga Kritik 

(Jakarta: Erlangga, 2005), h.17. 
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F. Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan:  

a. Menjelaskan hakikat Auliya>>>’ dalam al-Qur’an. 

b. Mendeskripsikan karakteristik kitab Tafsir  al-Mi>za<n dan Tafsir  al-Mana<r 

serta biografi penulisnya. 

c. Menjelaskan perbandingan penafsiran Rasyid Rid{a dan H{usai>n al-

T{abat}aba’I   terhadap QS Ali Imran/3: 28. 

Berdasarkan penjelasan dan deskripsi di atas, diharapkan penelitian ini 

berguna untuk:  

1. Ilmiah: Memberikan kontribusi dalam perkembangan kajian tentang al-

Qur’an mengenai QS Ali Imran/3: 28, sedikit banyaknya akan menambah 

wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam kajian tafsir dan bisa 

menjadi sumbangsi bagi insan akademik serta bisa menjadi sesuatu yang 

memajukan lembaga pendidikan khususnya fakultas Ushuluddin, Filsafat, 

dan Politik baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. 

2. Praktis: untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana 

Agama (S.Ag) di bidang Tafsir 
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BAB II 

HAKIKAT AULIYA>’ 

A.  Pengertian Auliya>’ 

Istilah kata Auliya>’ adalah bentuk jamak dari kata wali (ولي) yang berarti 

dekat, Kata wali dan auliyā’ (walāyah) di dalam al-Qur’an menunjukkan makna 

kedekatan, kekerabatan, persahabatan, perlindungan, cinta, persekutuan, bantuan, 

kasih sayang.
1
 Sebagaimana dalam QS Yunus/10: 62: 

                     

Terjemahnya:  

‚Ingatlah sesungguhnya wali-wali (auliya>’) Allah itu tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.‛ (QS 
Yunus/10: 62).

2
 

Ada pula yang mengartikan kata wali dengan menempatinya, menguasai, 

pemegang suatu wilayah, menolong, kekuasaan dan pemerintah`.
3
 Pengertian 

yang sama juga dapat dilihat pada QS al-Taubah/9: 71: 

                               

                                

       

Terjemahnya: 

‚Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian 
mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) 
                                                           

1
 Widjisaksono, Mengislamkan Tanah Jawa, (Bandung: Mizan, 1995), h. 7. 

2
 Al-Qur’an Cordoba, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 216.  

3
 In’amuzzahidin Masyudi, Wali-Sufi Gila, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2003), h. 67. 
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yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan 
zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh 
Allah swt. Sungguh, Allah Maha perkasa dan Maha bijaksana.‛(QS al-Taubah/9: 
71).

4
 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wali adalah orang yang menurut 

hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, 

sebelum anak itu dewasa.
5
 

Wali adalah Orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan 

pengasuhan anak. Orang saleh (suci) penyebar agama. Wali Allah adalah sahabat 

Allah; orang suci dan keramat.
6
 

Menurut al-Asfahani kata walaun dan kata tawalla artinya adalah 

berurutan, yaitu adanya dua hal atau lebih yang menjadi bagiannya. Kemudian 

kata tersebut digunakan untuk mengartikan kedekatan, baik kedekatan tempat, 

penisbatan, agama, persahabatan, pertolongan dan kedekatan keyakinan. Kata 

wilayah artinya pertolongan, sedangkan kata walayah artinya penguasaan 

terhadap sesuatu. Namun ada juga yang berkata bahwa antara kata wilayah dan 

walayah sama seperti antara kata dilalah dan dalalah dan hakikat maknanya 

adalah penguasaan terhadap suatu perkara. Kata waliyun dan kata maula 

keduanya sering digunakan satu sama lainnya, dalam fungsinya sebagai fa’il 

(subjek), maka menggunakan kata mualy, sedangkan dalam fungsinya sebagai 

maf’ul (objek), maka mengguakan kata muala. Oleh karena itu, seorang mukmin 

disebut waliyullah, dan tidak disebut sebagai mualallah. Namun terkadang Allah 

disebut sebagai waliy al-Mu’minin sekaligus sebagai maulahum. Adapun 

disebutkannya Allah sebagai waliy al-Mu’minin dan maula al-Mu’minin artinya 

                                                           

4
 Al-Qur’an Cordoba, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 198. 

5
  ‚Wali‛,KBBI V 0.2.1 Beta (21), http://kbbi.kemdikbud.go.id.  (07 Maret 2019) 

6
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Balai 

Pustaka, 2006), h. 1256. 

http://kbbi.kemdikbud.go.id/
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sebagai wali (pelindung) bagi orang-orang beriman.
7
 Sebagaimana firman Allah 

QS al-Baqarah/2: 257.  

 
 
ينَ كَفَرُوٓاْ ٱَوۡلِيَاؤُٓهُُُ ٱ ِ لَّه

 
لنُّورِِۖ وَٱ

 
لََ ٱ

ِ
تِ ا لمَُ َٰ لظُّ

 
نَ ٱ م مِّ رجُُُِ ينَ ءَامَنوُاْ يُُۡ ِ لَّه

 
ُ وَلُِِّ ٱ للَّه

 
رجُِونََُم ٱ غُوتُ يُُۡ لطه َٰ

ونَ   لُِِ لنهارِِۖ هُُۡ فِيهاَ خَ َٰ
 
بُ ٱ ئٓكَِ ٱَصَۡ َٰ تِِۗ ٱُوْلَ َٰ لمَُ َٰ لظُّ

 
لََ ٱ

ِ
لنُّورِ ا

 
نَ ٱ  مِّ

Terjemahnya: 

‚Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka 
dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, 
pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada 
cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; 
mereka kekal di dalamnya.‛ (QS al-Baqarah/2: 257).

8
 

Menurut al-Qusyayri wali dapat diartikan orang yang betul-betul selalu 

taat kepada (perintah) Allah swt. tanpa disertai maksiat, atau orang yang selalu 

mendapat penjagaan dari Allah swt.
9
 Berkaitan dengan ini Allah berfirman dalam 

QS al-A’raf/7: 196. 

لِحِيَ  لصه َٰ
 
بَِۖ وَهُوَ يتَوََلَه ٱ لۡكِتَ َٰ

 
لَ ٱ ي نزَه ِ لَّه

 
ُ ٱ للَّه

 
نه وَلِ  يَِّ ٱ

ِ
 ا

Terjemahnya: 

‚Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Kitab 
(al-Quran). Dia melindungi orang-orang saleh.‛ (QS al-A’raf/7: 196)

10
 

Al-Hifni menjelaskan bahwa wali adalah orang yang segala urusannya 

dikuasai oleh Allah swt. dan mahfuzh. Dalam artian bahwa orang tersebut dijaga 

oleh Allah swt. dari penyelewengan ucapan, perbuatan dan kehendaknya. Oleh 

                                                           

7
 Al-Raghib al-Ashfahani, Kamus al-Qur’an , diterj. Oleh Ahmad Zaini Dahlan, Jilid 3, 

(Cet. I; Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), h. 822-823.     

8
 Al-Qur’an Cordoba, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 43. 

9
 Abu al-Qasim Abd al-Karim Ibn Hawarizin al-Qusyairi al-Nisaburi, al-Risalah al-

Qusyayriyyah, (Beirut: Dar al-Khayr, t.t), h. 359. 

10
 Al-Qur’an Cordoba, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 176 
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karena itu, ia tidak akan berkata atau berbuat sesuatu, kecuali dengan ridha-Nya. 

Ia juga tidak mengaharap sesuatu, kecuali sesuatu yang dikehendaki-Nya.
11

 

Abu> al-‘Ala ‘Afifi menerangkan wali adalah orang yang sibuk dengan 

Tuhan. Ia menghabiskan hidupnya untuk bergaul dengan-Nya. Ia menghilangkan 

syahwat dan hubungan dengan diri dan lingkungan sosialnya. Ia memperoleh 

maqam dekat dari Allah swt. dengan kesucian dan kewira’iannya.
12

 

Imam Hasan al-Banna berkata ‚mencintai, menghormati dan memuji \ 

baik orang-orang s}aleh termasuk cara mendekati Allah swt. Para wali adalah 

orang yang disebutkan dalam firman Allah (orang-orang yang beriman dan 

bertaqwa). Mereka bisa mendapatkan karomah tetapi dengan syarat-syarat yang 

telah disyari’atkan. Tentu saja, dengan kepercayaan bahwa mereka tidak 

berkuasa untuk mendatangkan manfaat dan mudharat. Baik ketika hidup ataupun 

setelah meninggal. Terutama, untuk memberikan hal tersebut kepada orang 

lain.‛
13

 

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah, menyatakan bahwa kata-

kata auliya<’ adalah jamak dari kata-kata wali, yang tersusun dari huruf wau, lam, 

dan ya’ yang makna dasarnya adalah dekat. Dari sini berkembang makna-makna 

baru seperti pendukung, pembela, pelindung, yang mencintai, lebih utama, dan 

lain-lain, yang semuanya diikat oleh benang merah kedekatan. Kata wali berarti 

penolong yakni penolong bagi orang yang lemah.
14

 

                                                           

11
 Abdul al-Mun’in al-Hafni, Mu’jam Mustalahat al-Sufiyyah, (Beirut: Dar al-Maisirah, 

t.t), h. 269. 

12
 Abu al-‘Ala ‘Afifi, Al-Tasawwuf al-Tsaurah al-Ruhiyyah al-Islam, (Cet: I; Mesir: Dar 

al-Ma’arif, 1963), h. 295. 

13
 Yusuf Qardhawi, Akidah Salaf dan Khalaf, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 229. 

14
 Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Kesan, Pesan, dan Keserasian al-Qur’an, (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), h. 64. 



25 
 

Menurut Hamka, wali adalah persahabatan dan menjadikan wali sebagai 

pemimpin, atau wali sebagai sahabat.
15

 

Auliya’ adalah mereka yang terus menerus menyadari kehadiran Allah.
16

 

Istilah wali adalah istilah al-Qur’an, artinya adanya wali tidak dapat dipungkiri 

oleh umat Islam. Hanya siapakah yang disebut wali? Menurut ulama, wali hanya 

dapat diketahui oleh wali yang lain. Orang kebanyakan mengetahui wali dari 

orang lain, atau dari peristiwa atau kemampuan yang kadang-kadang terlihat, 

atau perbuatan sehari-hari, ketaatannya menjalankan ibadah dan lain-lain.
17

 

Al-Waliy adalah salah satu dari asma al-Husna (nama-nama yang indah), 

artinya yang melindungi. Penggunaan kata al-Waliy jika menjadi sifat Allah 

hanya ditujukan kepada orang-orang beriman dan karena itu, kata waliy bagi 

Allah diartikan dengan pembela, pelindung atau pendukung dan sejenisnya. 

Tetapi pembelaan dan pendukungan ataupun perlindungan yang bersifat positif, 

serta berkesudahan dengan kesudahan yang baik, sebagaimana dijelaskan dalam 

QS al-Baqarah ayat 257. Kata wali juga dapat disandang oleh manusia dalam 

arti, ia menjadi pecinta Allah, pecinta Rasul, dan pendukung ajaran-ajaran-Nya. 

Pada saat seorang menjadi wali Allah maka ia juga telah meneladani Allah 

sebagai al-Waliy yang mencurahkan cinta kepada makhluk-Nya dan memberi 

perlindungan kepada mereka.
18

 

                                                           

15
 HAMKA, Tafsir al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 205. 

16
 Ayatullah Amstrong, Kunci Memasuki Dunia Tasawuf, (Bandung: Mizan,1996), h. 41. 

17
 Ahsin W. Al-Hafidz, Kamus Ilmu al-Qur’an, (t.t: Amzah, 2005), h. 306. 

18
 Al-Hafidz, Kamus Ilmu al-Qur’an, h. 306. 
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Apakah wali itu ada? Jawabnya ada. Wali adalah sebutan bagi seseorang 

yang suci karena telah mencapai ma’rifat.
19

 

Keberadaan para wali dan ulama diyakini oleh masyarakat sebagai para 

tokoh mata rantai yang menyumbangkan ajaran Islam sampai kepada ajaran 

Nabi. Bahkan tak jarang pula keberadaan para wali dan ulama ini dipandang 

bukan sekedar penghubung transmisi keilmuan Islam zaman tertentu sampai 

ajaran Nabi Muhammad saw. melalui jalur-jalur keturunan tertentu. Hal ini dapat 

diamati di dalam tradisi masyarakat yang memiliki silsilah para wali. Dalam 

konteks ini, diyakini bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad, juga 

secara fisik biologis. Oleh karena itu mereka adalah bagian dari ‘orang suci’.
20

 

Para wali itu memiliki kesatuan jiwa dan ideologi. Bahwa wali-wali itu 

sejiwa, yaitu jiwa Islam; seideologi dan sealiran, yaitu aliran tasawuf dan mistik; 

dan sejalan pikiran, yaitu jalan pikiran ahl al-Sunnah wa al-Jamaah; serta satu 

maksud yaitu dakwah menyiarkan agama Allah.
21

 

B.  Kriteria Auliya>’ 

Salah satu kriteria seorang wali adalah shiddiq (benar), sebagaimana 

Allah swt. berfirman dalam QS al-Taubah/9: 119. 

                         

Terjemahnya:  

‚Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah 
kamu bersama orang-orang yang benar‛(QS al-Taubah/9: 119). 
                                                           

19
 Ahmad Najib Burnawi, Tarekat tanpa Tarekat, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 

2002), h. 19 

\ 
20

 Irwan Suhanda, Jejak Para Wali dan Ziarah Spiritual, (Jakarta: Kompas, 2006), h. 21. 

21
 Widjisaksono, Mengislamkan Tanah Jawa, h. 103. 
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 Ayat diatas menganjurkan kita untuk menjadikan orang-orang yang 

shiddiq sebagai wali. Menurut al-Ashfahani, orang shiddiq yang dimaksud dalam 

ayat ini yaitu orang yang banyak berkata jujur, tidak pernah berkata dusta, orang 

yang ucapan serta keyakinannya benar, kemudian merealisasikannya dalam 

perbuatan.
22

 Kriteria Shiddiq (benar) dalam menjadikan wali meliputi beberapa 

hal yaitu sebagai berikut: 

1. Benar secara syar’I yakni sesuai dalam syariat islam  

2. Benar secara politik, di Indonesia, yang dinamakan benar secara politik 

yakni memiliki partai pengusung yang mendukungnya. 

3. Benar secara hukum, yakni sesuai aturan yang ada dalam negara atau 

wilayah tersebut, yakni UUD 1945. 

4. Benar secara sosial, yaitu telah diketahui oleh masyarakat atau penduduk 

setempat. 

5. Benar secara ekonomi, mampu secara ekonomi untuk menjadi wali. 
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 Al-Raghib al-Ashfahani, Kamus al-Qur’an , diterj. Oleh Ahmad Zaini Dahlan, Jilid 2, 

h. 451. 
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BAB III 

PENAFSIRAN H{USAI>N AL-T>>{ABAT{ABA’I DAN RASYID RID{A TERHADAP  

QS ALI IMRAN/3: 28 

A.  Penafsiran H{Usai>N Al-T}Abat{Aba’i Terhadap Qs Ali Imran/3: 28 

1. Biografi H{usai>n al-T{abat{aba’I 

Sayyid Muh}ammad Husain al-T}abat}aba’I yang lebih dikenal dengan al-

T}abat{aba’I, seorang ulama terkemuka pada masanya. Dia adalah seorang Iran asli 

(waktu itu masih bernama Persia). Dia dilahirkan pada tanggal 9 Zulhijjah 1321 

H/ 1892 M, dalam satu keluarga keturunan Nabi Muhammad saw. yang selama 

empat belas generasi menghasilkan ulama-ulama terkemuka di Tabriz.  

Al-T{abat{aba’I muda dibesarkan dalam keluarga ulama-ulama saleh yang 

sangat dikenal kebijakan dan semangat keberagamaannya. Ibunya meninggal 

dunia ketika ia masih berumur lima tahun, kemudian ayahnya menyusul ketika ia 

masih berumur sembilan tahun. Kemudian ia beserta adiknya diserahkan kepada 

seorang pelayan laki-laki dan perempuan oleh seorang wali yaitu orang yang 

mengurus harta peninggalan ayahnya.
1
 

Al-T{abat{aba’I adalah salah seorang ulama yang mempelajari filsafat 

materialisme dan komunisme, lalu mengkritik dan memberi jawaban yang 

mendasar. Al-T{abat{aba’I juga mempelajari Fiqh dan Ushul Fiqh dari dua guru 

besar saat itu Mirza Muhammad Husain Na’ini dan Syekh Muhammad Husein 

Isfahâni. Dia sangat tekun mempelajari seluruh seluk beluk matematika 

tradisional dari Sayyid Abul Qa>sim Khawansari.  

                                                           

1
 Sayyid Muhammad Husain Thabathaba’I, Inilah Islam: Upaya Memahami Seluruh 

Konsep Islam Secara Mudah, (Cet II; Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), h. 15 
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Al-T{abat{aba’I juga mempelajari filsafat Islam tradisional, al-Sifâ oleh 

Ibnu Sina, Asfa>r oleh Mulla Shadra dan Tamhid al-Qawaid oleh Ibnu Turkah dan 

Sayyid Husain Badkuba’I. Beliau juga murid dari Sayyid Abul Hasan Jilwah dan 

Aqa’ ‘Ali Mudarris Zanusi dari Teheran. Beliau telah mencapai tingkat ilmu 

Ma’rifah dan Kasyyaf. Beliau mempelajari ilmu ini dari seorang guru besar Mirza 

‘Ali al-Qâdhi.
2
 Kemudian al-T{abat{aba’I meninggal dunia di Aban pada tanggal 

18 Muharram 1412 H / 1981 M.
3
  

Al-T{abat{aba’I memperoleh pendidikan awal di tangan keluarganya. 

Namun setelah ayahnya wafat, pendidikan al-T{abat{aba’I diserahkan kepada guru 

privat yang sering datang ke rumah-rumah. Di bawah asuhan guru privat ini, dia 

mempelajari bahasa persia dan dasar-dasar ilmu agama selama enam tahun. 

Setelah itu, mulai tahun 1911 M sampai 1917 M beliau melanjutkan studi 

tradisionalnya tentang al-Qur’an dan pelajaran agama di kota Tabriz. Selama 

tujuh tahun (1918-1925), al-T{abat{aba’I mulai belajar bahasa Arab, mengkaji 

ajaran agama dan teks-teks klasik agama Islam. 

Pada tahun 1925, al-T{abat{aba’I memasuki studi formal di Universitas 

Syi’ah Najaf. Di Najaf inilah dia berhasil menguasai ilmu-ilmu naqliyah dan 

aqliyyah. Karena peran dan pengaruh sangat penting dalam pendidikan maka 

perlu disebutkan nama-nama beberapa gurunya. Beliau belajar Fiqh dan Ushul 

Fiqh kepada Mirza Muh{ammad H{usain Na’ini dan Syeikh Muhammad Husain 

Isfahani. Kepada mereka berdua, al-T{abat{aba’I belajar selama sepuluh tahun 

                                                           

2
 Sayyid Muhammad Husain Thabathaba‟i, Inilah Islam; Upaya Memahami Seluruh 

Konsep Islam Secara Mudah, h. 17  

3
 Sayyid Husein Nasr, ‚kata pengantar‛, dalam Thabathaba‟i, Islam Syi’ah, (Bandung: 

Mizan, 1990), h. 8  
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sehingga ia sangat menguasai bidang ini. bahkan menjadi seorang mujtahid yang 

terkenal dan berpengaruh dalam bidang sosial politik.  

Pada waktu bersamaan al-T{abat{aba’I juga mempelajari bidang gramatika, 

sintaksis, retorika baik itu ushul fiqh, mantiq, filsafat serta teologi. Sehingga 

kajian itu menutup kajian bacaannya dalam bidang selain filsafat dan ilmu 

keruhanian. 

Akan tetapi, hal itu bukan jalan hidupnya. Dia sangat tertarik kepada 

ilmu ’aqliyah. Dia belajar dengan penuh ketekunan cabang ilmu ini yang pada 

jantungnya terdapat filsafat Islam. Dia mulai mencari guru-guru terbaik dalam 

bidang ini, yaitu orang-orang yang telah melestarikan kehidupan filsafat Islam di 

Iran. Dia mengkaji al-Syifâ karya Ibnu Sina, Asfar karya Mulla Shad al-Din al-

Syirazi, Tamhid al-Qawaid karya Ibnu Turkah dan Tahdzib al-Akhlaq karya Ibnu 

Maskawaih. Literatur filsafat tersebut dipelajarinya di bawah bimbingan seorang 

filosof terkemuka saat itu, Sayyid Husain Badkuba’I. Di samping itu, dia 

mengkaji matematika tradisional dengan guru Sayyid Abu al-Qasim Khawansari.  

Sebagai tambahan terhadap pelajaran formal atau disebut dengan hus}uli, 

al-T{abat{aba’I juga mempelajari ilmu hud}u>ri>. Sebagai guru satu-satunya dalam 

bidang ilmu hudhu>ri> adalah Mirza ‘Ali al-Qa>dhi. Guru inilah yang 

memperkenalkan kepada al-T{abat{aba’I karya Ibnu ‘Arabi yang berjudul Fus}u>s} al-

Hikam.  

Memperhatikan latar pendidikan di atas, segera tampak adanya perpaduan 

ilmu naqliyyah dan ‘aqliyyah pada al-T{abat{aba’I. Tidak salah bila Hossein Nasr 

menyebutnya sebagai filosof, teolog dan sufi yang di dalam dirinya kerendahan 

hati seorang sufi dan kemampuan analisa intelektual berpadu. 
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Setelah tamat studi di Universitas Najaf, minat intelektual al-T{abat{aba’I 

tetap menggebu, terutama ia sangat tertarik mempelajari ilmu ‘aqliyyah. Akan 

tetapi, karena kesulitan ekonomi, al-T{abat{aba’I kembali ke kota kelahirannya 

pada tahun 1935. Di Tabriz, dia tidak dapat terhindar dari pemenuhan kebutuhan 

ekonomi untuk bertahan hidup. Mata pencahariannya selama di Tabriz adalah 

bertani.  Kehidupan bertani dijalaninya selama sepuluh tahun sebagai masa-masa 

yang kering dan jauh dari kegiatan ilmiah dan pemikiran al-T{abat{aba’I.
4
  

Wajar setiap orang pernah mengalami masa-masa yang pahit dan manis 

dalam kehidupannya. Ia sendiri telah mendapati jati dirinya dalam berbagai 

keadaan dan berhadapan dengan segala macam pasang surut kehidupan, terutama 

karena ia telah menghabiskan sebagian besar usianya sebagai seorang anak 

yatim, atau seorang asing yang jauh dari sahabat dan teman-temannya, apalagi 

sarana penghidupannya untuk keluar dari kesulitan-kesulitan lainnya. Akan 

tetapi, ia selalu merasakan bahwa sebuah tangan ghaib (Allah) telah 

menyelamatkan dari segala bahaya besar dan suatu pengaruh yang misterius telah 

membimbingnya melewati seribu rintangan menuju tujuan hidupnya.  

Kemudian al-T{abat{aba’I melupakan akan segala sesuatu yang indah dan 

buruk di dunia ini dan menganggap kejadian-kejadian yang manis dan yang pahit 

tak ada bedanya. Beliau menghindari kontak sosial dengan siapa pun selain para 

ulama. Beliau juga mengurangi makan, tidur dan mengabaikan sisa waktu dan 

sumber dayanya untuk keilmuan dan penelitian. Beliau menghabiskan malam 

dengan belajar sampai fajar (terutama di musim semi dan musim panas) dan ia 

selalu memeriksa lebih dahulu mata pelajaran hari esok, serta melakukan latihan 

apa saja yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap masalah yang timbul. 
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 Sayyid Muhammad Husain Thabathaba‟i, Inilah Islam; Upaya Memahami Seluruh 

Konsep Islam Secara Mudah, h. 17  
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Sehingga ketika pelajaran di kelas dimulai ia telah memahami dengan baik 

masalah yang akan dibahas oleh gurunya. Beliau tidak pernah mengajukan 

persoalan atau kesalahan apapun ke hadapan gurunya.
5
 

Bersamaan dengan masa-masa di Tabriz, pecahlah Perang Dunia II. 

Perang Dunia ini membawa akibat buruk di Iran. Oleh karena itu, al-T{abat{aba’I 

pindah ke kota Qum pada tahun 1945, tepatnya desa Darakah, sebuah desa kecil 

di sisi pegunungan dekat Teheran, di tempat inilah al-T{abat{aba’I menghabiskan 

musim panasnya. Di kota Qum ini, ia mulai aktif dalam aktivitas keilmuan 

sampai dengan wafatnya.  

Pada tahun 1324 H / 1946 M, ketika ia pindah ke kota Qum ia menjadi 

pengajar di kota suci itu, sebagai seorang mujtahid, ia menitikberatkan pada 

pegajaran Tafsir al-Qur’an, Filsafat dan Tasawuf. Dengan ilmu yang luas dan 

penampilannya yang sangat sederhana, membuatnya mempunyai daya tarik 

khusus bagi muridnya. Beliau menjadikan ajaran Mulla Shadra sebagai kurikulum 

penting.  

Aktivitas keilmuan al-T{abat{aba’I, memberikan identifikasi bahwa dia 

telah memberikan pengaruh besar bagi kehidupan intelektual di Iran. Beliau telah 

mencoba mewujudkan suatu intelektual baru di antara kelompok-kelompok yang 

berpendidikan modern. Kelompok elit baru tersebut akan diperkenalkan dengan 

intelektualitas Islam seperti juga dengan dunia modern. Banyak mahasiswanya 

yang berhasil tampil sebagai tokoh intelektual gemilang. Sebagai seorang 

mufassir besar dan filsuf sekaligus sufi, ia telah mencetak murid-muridnya 

menjadi ulama yang intelektual seperti Mutahhari seorang Guru Besar di 

                                                           

5
 Sayyid Muhammad Husain Thabathaba‟i, Inilah Islam; Upaya Memahami Seluruh 

Konsep Islam Secara Mudah, h. 17  
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Universitas Teheran dan Sayyid Jala>luddin Asytiya>ni seorang Guru Besar di 

Universitas Masyhad.
6
  

Meskipun tugas utamanya sebagai seorang pengajar dan pembimbing di 

beberapa Universitas, al-T{abat{aba’I masih menyibukkan diri dengan menulis 

banyak buku dan artikel yang memperlihatkan kemampuan intelektual dan 

kedalaman pengetahuannya dalam bidang keagamaan.  

Adapun karya al-T{abat{aba’I adalah sebagai berikut :  

a. Berbentuk buku:  

1) Al-Mi>za<n fi Tafsi>r Al-Qur’a>n. Karya al-T{abat{aba’I ini tergolong paling 

penting dan monumental terdiri dari dua puluh jilid.  

2) Ushu>l Falsafah wa Rawis Rialism, terdiri dari lima jilid.  

3) Ha>syiyah bar Asfa>r adalah anotasi dari karya Mulla Shadra yang 

berjudul Asfa>r.   

4) Musa>haba>t ba Usta>dz Qurban, karya ini terdiri dari dari dua jilid yang 

berdasarkan atas tanya jawab antara al-T{abat{aba’I dan Henry Corbin. 

5) ‘Ali wa Falsafah al-Ila>hiyât.  

6) Syi’ah dar Isla>m.  

7) Qur’an dar Isla>m.  

b. Berbentuk makalah: Risa>lah dar Huku>ma>t Isla>mi, Ha>syiyah Kifa>yah, 

Risa>lah dar Qawwah wa Fi’il, Risa>lah dar Itsba>t Dza>t, Risa>lah dar 

Shifa>t, Risa>lah dar Af’a>l, Risa>lah dar Insa>n Qabl Al-Dunya, Risa>lah dar 

Nubuwwa>t, Risa>lah dar Walaya>t, Risa>lah dar Musytaqqa>t, Risa>lah dar 

                                                           

 
6
 Tabataba‟i, Tafsir al-Mizan; Mengupas Ayat-Ayat Kepemimpinan, (Jakarta: CV. 

Firdaus, 1991), h. I-II  
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Burha>n, Risa>lah dar Tahli>l, Risa>lah dar Tarki>b dan Risa>lah dar 

Nubuwwa>t wa Mana>ma>t.  

Al-T{abat{aba’I juga seorang pengarang dan penulis berbagai artikel yang 

hadir selama dua puluh tahun belakangan dalam jurnal-jurnal Maktaba 

Tasyayyu’, Maktab Isla>mi, Ma’a>rif Isla>m dan dalam koleksi-koleksi seperti The 

Mulla Sadra Commermoration Volume dan Marja’iyya>t wa Ruhaniya>t.    

2. Metodologi Tafsir al-Mi>za<n 

Mengingat al-Qur’an bagaikan lautan yang keajaiban-keajaibannya tidak 

pernah habis dan kecintaan kepadanya tidak pernah lapuk oleh zaman, adalah 

sesuatu yang dapat dipahami jika terdapat ragam metode untuk menafsirkannya.
7
 

Penulis menyimpulkan bahwa tafsir al-Mi>za<n karya al-T}abat}aba’I menggunakan 

metode Tahli>li.8  

Metode Tahlîli yang diterapkan al-T}abat}aba’I dalam menafsirkan al-

Qur’an terlihat jelas. Al-T{abat{aba’I menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dengan 

memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan 

itu, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di antaranya, pengertian 

kosa kata, sebab-sebab turunnya, konotasi kalimatnya, kaitannya dengan ayat-

ayat yang lain serta kaitannya dengan pendapat sahabat, tabi’in dan ahli tafsir 

lainnya.  

                                                           

7
 Tabataba‟i, Tafsir al-Mizan; Mengupas Surat Al-Fatihah, (Jakarta: CV. Firdaus, 1991), 

Cet I, h. XII  

8
 Metode Tahlili, Berasal dari kata Hallala Yuhallilu, Tahlili yang berarti mengurai atau 

menganalisis. Metode tahlili adalah tafsir yang menyoroti ayat-ayat Al-Qur‟ ân dengan 

memaparkan segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya sesuai urutan bacaan yang 

terdapat dalam Al-Qur‟ ân Mushaf Utsmani. Tafsir ini disebut juga Tajzi‟i (parsial). Lihat M. 

Quraish Shihab, Tafsir al-Qur‟ân Al-Karîm, h. V, (pengantar), lihat juga Sejarah Ulum al-Qurân 

(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), cet. Ke-1, h.172-192  
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Corak penafsiran al-Mîzân menggunakan kajian-kajian falsafî, ilmiah, 

tarikh, sosial dan akhla>qi>, jika hal ini dibutuhkan dalam kajian tafsir al-Mi>za<n. 

Berdasarkan metode itu, dalam tafsir al-Mi>za<n berkisar pada:
9
  

a. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan nama-nama Allah, sifat-sifat-Nya, 

Hidup, Pengetahuan, Kekuasaan, Pendengaran, Penglihatan, Kesan dan 

lainnya.   

b. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah swt. seperti 

penciptaan, perintah, kehendak, keinginan, penunjukkan, penyesatan, 

qadha’ dan qadar , pemaksaan dan penyerahan, ridha dan murka, dan 

lainnya.  

c. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perantara-perantara yang terjadi antara 

Allah dan manusia, seperti hijab-hijab, lembaran, pena, arasy, kursi, bait 

al-Ma’mur, langit dan bumi, malaikat, syaitan, jin dan lainnya.  

d. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan manusia sebelum dunia  

e. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan manusia di dunia seperti pengenalan 

terhadap bermacam-macam sejarah, pengenalan terhadap dirinya, 

pengenalan terhadap dasar-dasar sosial, pengenalan terhadap kenabian, 

risalah, wahyu, ilham, kitab, agama dan terhadap syari’at. Dalam bab ini 

pembahasan maqam-maqam para nabi yang dapat diambil pelajaran 

yakni kisah-kisah mereka yang telah dikisahkan dalam al-Qur’an.  

f. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan manusia sesudah dunia yakni Alam 

Barzakh dan Hari Kebangkitan.  

                                                           
9
 Sayid Muhammad Husain al-T{abat{aba’I, Tafsir al-Mizan, diterj. Oleh Ilyas Amin, vol. 

5, (Cet. I; Jakarta: Lentera, 2010), h. 34-35.   
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g. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akhlak manusia. Bab ini berkaitan 

dengan maqam-maqam para Auliya >’ di jalan ubudiyah yakni Islam, 

Iman, Ihsan, Ikhlas dan lainnya.  

Adapun ayat-ayat tentang hukum, al-T}abat}aba’I dalam tafsir al-Mi>za<n 

tidak menjelaskan secara rinci karena masalah ini merujuk kepada fiqh.  

Sistematika Tafsir al-Mi>za<n didahului dengan muqaddimah, yang 

kemudian al-T}abat}aba’I mengelompokkan ayat secara berurutan sesuai dengan 

surat dalam al-Qur’an, kemudian ayat tersebut ditafsirkan melalui pencarian 

makna dari lafadz tersebut yang kemudian ia tafsirkan dengan menyandingkan 

riwayat-riwayat yang bersumber dari ahl al-Bait yang kemudian dihubungkan 

dengan ayat yang berkaitan, juga menggunakan metode kajian-kajian falsafi, 

ilmiah, tarikh, sosial dan akhla>qi, jika hal ini dibutuhkan dalam kajian tafsir al-

Mi>za<n.  

Tafsir al-Mi>za<n terdiri dari 20 jilid yang mempunyai sistematika yang 

sama, kecuali jilid pertama yang ditambah dengan muqaddimahnya. Sedangkan 

jilid ke dua sampai ke dua puluh menggunakan sistematika yang sama.   

3. Penafsiran  H{usai>n al-T}abat{aba’I terhadap QS Ali Imran/3: 28 

 ِ للّا
 
لَِِ فلَيَسَۡ مِنَ ٱ ممُۡؤۡمِنِيََۖ وَمَن يفَۡعَلۡ ذََٰ

 
فِريِنَ ٱَوۡمِيَاءَٓ مِن دُونِ ٱ مۡكَ َٰ

 
ممُۡؤۡمِنوُنَ ٱ

 
 يِ لَّا يتَاخِذِ ٱ

ممَۡصِيُر 
 
ِ ٱ للّا

 
لََ ٱ

ِ
ُ هفَۡسَوُۥۗٗ وَإ للّا

 
رُكُُُ ٱ ذِّ ۗٗ وَيَُُ ٓ ٱَن تتَاقُوإْ مِنۡۡمُۡ تقَُىٰة  لَّا

ِ
ءٍ إ  شََۡ

Terjemahnya: 

  Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi 
wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, 
niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara 
diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu 
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terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu). (QS Ali 
Imran/3: 28).

10
 

Menurut al-T{abat{aba’I kata Auliya >’ pada ayat tersebut berarti teman-

teman atau sahabat-sahabat, bentuk jamak dari al-Waliy, berasal dari al-Wilayah. 

Kata akarnya menunjukkan otoritas untuk mengurus, mengelola, mengendalikan 

sesuatu, yaitu Perwalian. Pamong, penjamin, atau wali untuk seseorang yang 

belum dewasa, sakit akalnya, atau idiot, disebut al-Waliy, karena ia memiliki 

memiliki otoritas untuk mengurus, mengelola, atau mengendalikan urusan-urusan 

dan harta benda mereka, meskipun harta benda tersebut milik orang yang di 

bawah perwaliannya.
11

 

Kemudian kata ini di gunakan -dengan frekuensi yang meningkat- dalam 

konteks cinta; jika dua orang saling mencintai, maka masing-masing mereka 

leluasa atau bebas untuk menjaga, mengurus, atau memedulikan urusan-urusan 

pihak lain. Cinta memberi kuasa atau wewenang kepada pihak yang dicintai 

untuk mengurus, mengelola, dan mempengaruhi kehidupan, pihak yang 

mencintai. 

Dalam ayat tersebut, mengambil orang-orang kafir sebagai teman atau 

sahabat, mengandung arti membuat hubungan psikologis dengan mereka. 

Persahabatan semacam ini akan mencemari visi orang mukmin, dan akan 

memberikan pengaruh merugikan bagi pikiran, ide, dan karakter orang mukmin, 

akan mendorong orang mukmin untuk mengikuti teman atau sahabat kafirnya 

dalam kehidupan dan sikapnya. 

                                                           
10

 Al-Qur’an Cordoba, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 53  
11

 Sayid Muhammad Husain al-T{abat{aba’I, Tafsir al-Mizan, diterj. Oleh Ilyas Amin,Vol 

5, h. 297. 
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   Anak kalimat, ‚bukan orang-orang mukmin‛, menunjuk ke fakta ini. Ini 

merujuk ke suatu tahap ketika orang mukmin lebih menyukai orang-orang kafir 

ketimbang orang-orang mukmin sebagai objek kecintaannya. Semakin dekat dia 

dengan sahabat atau teman kafirnya, maka semakin jauh dia dari orang-orang 

beriman.
12

   

Kata sifat atau keterangan yang di gunakan pada ayat ini, menunjuk ke 

alasan pelarangan. Orang-orang mukmin tidak boleh lebih memilih orang-orang 

kafir, ketimbang orang-orang sesama mukmin, sebagai teman atau sahabat. Iman 

dan kufur saling bertentangan sekali, keduanya tidak pernah dapat dirujukkan. 

Saling tolak ini juga meliputi totalitas hidup orang-orang mukmin terhadap 

orang-orang kafir. Pikiran dan perbuatan mereka, perjalanan spiritual mereka 

menuju Allah, dan pendek kata totalitas esksistensi keduanya berbeda total.   

Posisi semacam ini tidak akan sesuai dengan posisi pertemanan atau 

persahabatan. Karena pertemanan atau persahabatan menuntut persatuan, 

kesatuan, dan hubungan atau kesesuaian.  

    Bila pertemanan atau persahabatan semacam ini dimulai dan tumbuh 

dengan sepenuhnya mengabaikan pertemanan atau persahabatan dengan sesama 

mukmin. Maka pertemanan atau persahabatan ini pertama-tama merusak buah-

buah iman, kemudian merusak cabang-cabangnya dan pada akhirnya 

menghancurkan akar-akarnya itu sendiri. Itulah sebabnya mengapa Allah 

memperingatkan orang-orang mukmin dengan kalimat berikutnya, ‚dan 

barangsiapa yang melakukan ini, maka dia tidak akan ada hubungannya dengan 

Allah‛. Kemudian disusul pengecualian taqiyyah, karena taqiyyah hanyalah show 

cinta, bukan realitasnya.     

                                                           
12

 Sayid Muhammad Husain al-T{abat{aba’I, Tafsir al-Mizan, diterj. Oleh Ilyas Amin, Vol. 

5, h. 298 
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    Kata dun, adalah kata perangkai tempat, yang mengandung arti, di 

bawah (dalam nilai, dalam tingkat); tanpa, mengecualikan, mengesampingkan. 

‚Min dun‛  mengungkapkan, ‚berawal dari sebuah tempat yang berada di bawah 

tempat orang-orang mukmin, karena nilai orang-orang mukmin adalah jauh di 

atas nilai mereka. Semula kata perangkai ini menunjukkan kedekatan yang 

dipadu dengan kerendahan, sebagai contoh, dunaka Zaid, Zaid dekat dengan 

kamu tetapi di bawah, dia tidak setingkat denganmu. Kemudian digunakan untuk 

‚yang lain dari, kecuali, selain‛, misalnya, .....dua tahun selain Allah...(QS al-

Maidah/5: 116); ... dan mengampuni apa yang selain itu kepada siapapun yang 

dikehendaki-Nya.. (QS al-Nisa’/4: 48). Juga digunakan seabagi isim fiil, dalam 

pengertian ini, dunaka Zaid berarti, melekat kuat-kuat pada Zaid, mempercayai 

dan mengikuti praktik-praktik Zaid. Pemakaian-pemakaian belakangan ini 

dikaitkan dengan makna orisinalnya, bukan pada apa yang untuk itu kata ini 

dibuat.      

‚Dan barangsiapa melakukan ini, maka dia tidak akan ada kaitannya 

dengan Allah‛: ‚ melakukan ini‛, yaitu lebih memilih orang-orang kafir untuk 

dijadikan teman atau sahabat ketimbang sesama mukmin. Perbuatan buruk atau 

jahat ini sedemikian dibenci oleh sang Pembicara sehingga Dia tidak mau 

menyebutkannya dalam kata-kata, dan cuma mengisyaratkan saja. Allah juga 

tidak mengatakan, siapapun dari orang-orang mukmin melakukan ini, jauh di 

bawah marwah atau martabat orang-orang mukmin untuk mengatributkan 

perbuatan tidak senonoh semacam ini kepada mereka. 

‚Dia tidak akan ada kaitannya denagn Allah‛, secara harfiah mengandung 

arti, dia adalah bukan dari Allah dalam apapun. Secara ungkapan, ini 
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memperlihatkan bahwa dia bukanlah bagian dari kelompok atau pendukung 

Allah. Allah berfirman:  

لِبُونَ   مغَۡ َٰ
 
ِ هُُُ ٱ للّا

 
نا حِزۡبَ ٱ

ِ
ينَ ءَإمَنوُإْ فاَ ِ لَّا

 
ۥ وَٱ َ وَرَسُولََُ للّا

 
 وَمَن يتََوَلا ٱ

Terjemahnya:  

Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang 
beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah 
itulah yang pasti menang. (QS al-Maidah/5: 56).

13
 

   Begitu juga Ibrahim a.s. mengatakan: 

....  َۖ اوُۥ مِنِِّ ه
ِ
 .....فمََن تبَِعَنِِ فاَ

Terjemahnya: 

....barangsiapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk 
golonganku...(QS Ibrahim/14: 36).

14
 

 Dengan demikian, kalimat ini mengandung makna: Barangsiapa 

melakukan ini, maka dia sama sekali bukan lagi bagian dari partai atau 

pendukung Allah, pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatannya akan merupakan 

pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan musuh-musuh Islam. 

‚Kecuali (ketika) kamu menjaga diri terhadap (mereka) karena takut dari 

mereka‛, kata al-Ittiqa berarti mencari perlindungan dikarenakan rasa takut. Kata 

ini kadang-kadang digunakan untuk takut, melalui kaitan; mungkin taqiyyah 

memiliki konotasi yang sama. 

Pengecualian dalam kalimat ini dipisahkan. Memperlihatkan ikatan 

emosional dengan seseorang disebabkan oleh rasa takutnya tanpa pada 
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 Al-Qur’an Cordoba, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 117. 
14

 Al-Qur’an Cordoba, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 260. 
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realitasnya menyukainya sangat berbeda sekali dengan berlaku seperti sahabat 

terhadap dia dan mempunyai hubungan dengannya. Cinta dan takut merupakan 

dua perasaan yang berlawanan dan berefek berlawanan pada hati, mana mungkin 

keduanya berada di suatu tempat?. 

Ayat ini dengan jelas membolehkan taqiyyah, seperti diperlihatkan oleh 

hadis-hadis para imam ahl al-bait. Juga, diperlihatkan dengan jelas oleh ayat 

yang diturunkan berkenaan dengan Ammar, dan kedua orang tuanya, Yasir dan 

Sumayyah. 

حَ  ن شَََ كِن ما نِ وَمَ َٰ يَ َٰ
ِ
لَّۡ
 
لَّا مَنۡ ٱُكۡرهَِ وَقلَبُۡوُۥ مُطۡمَئِنۢ بِٱ

ِ
ٓۦ إ نِوِ يَ َٰ

ِ
ِ مِنۢ بعَۡدِ إ للّا

 
مۡكُ مَن كَفَرَ بِٱ

 
فۡرِ  بِٱ

ِ وَمهَُمۡ عذََإبٌ عَظِيٞم   للّا
 
نَ ٱ مۡ غضََبٞ مِّ إ فعََليَِۡۡ  صَدۡر 

Terjemahnya:   

‚Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat 
kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang 
dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya 
untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang 
besar.‛(QS al-Nahl/16: 106).

15
 

Al-Qur’an dan Hadis, kedua-duanya, sepakat bahwa taqiyyah dibolehkan. 

Akal sehat juga mendukungnya. Tujuan utama agama dan Rasul adalah menjaga 

kehidupan kebenaran, dan kadangkala tujuan ini dapat dicapai dengan jalan 

mempraktikkan taqiyyah, dengan menjaga hubungan baik dengan musuh-musuh 

agama, ketika mengesampingkan taqiyyah tidak akan mencapai tujuan apa-apa. 

Ini merupakan suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri oleh seorang yang 

berakal sehat atau arif. 

‚Dan Allah memperingatkan kamu akan dirinya sendiri‛, memperlihatkan 

bahwa azab, siksa, hukuman yang diancamkan merupakan suatu ihwal yang 
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 Al-Qur’an Cordoba, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h.  279. 
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sungguh telah ditetapkan dan tidak dapat dibatalkan. Yang diperingatkan kepada 

si pelanggar adalah tentang Allah sendiri; sama sekali tidak ada apa-apa antara 

Allah dan si pelaku pelanggaran, dan sama sekali tidak ada yang dapat 

melindunginya dari Allah, Dia telah mengancam mau menghukum pelakunya dan 

apa yang telah dikatakan-Nya pasti terjadi. 

‚Dan kepada Allah pada akhirnya kembali‛, kamu tidak dapat lolos dari-

Nya tidak ada yang dapat menghentikan kamu kembali kepada Allah, seperti 

sudah disebutkan sebelumnya, ini menekankan kembali ancaman itu. 

Ayat-ayat yang berisi: ‚hendaknya orang-orang beriman jangan 

mengambil orang-orang kafir untuk sahabat....‛, adalah di antara ayat-ayat yang 

berisi teguran atau peringatan, berisi suatu prediksi tentang apa yang bakal 

terjadi dalam umat ini hari-hari mendatang.      

Termaktub dalam al-Dur al-Matsur tentang kata-kata Allah: ‚janganlah 

orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir untuk sahabat.‛ Ibn Ishaq, ibn 

Jarir, dan Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari Ibn Abbas yang mengatakan: al-

Hajjaj bin Amr adalah seorang sekutu Kaab bin al-Kasyaf, Ibn Abi al-Haqiq, dan 

Qais bin Zaid, mereka diam-diam mengadakan pertemuan dengan beberapa orang 

Anshar dengan maksud untuk meyakinkan mereka untuk meninggalkan agama 

mereka. (melihat itu) Rifaah bin al-Munzir, Abdullah bin Zubair, dan Saad bin 

Khutsaimah meminta orang-orang Anshar itu untuk menjauhkan diri dari orang-

orang Yahudi dan untuk mewaspadai pembicaraan-pembicaran rahasia mereka, 

‚supaya mereka tidak menjauhkan kamu dari agamamu‛. Tetapi mereka tidak 

mau mendengarkan. Kemudin Allah menurunkan wahyu: Janganlah orang-orang 

mukmin mengambil orang-orang kafir untuk sahabat... dan Allah memiliki kuasa 

atas segala sesuatu. 
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Al-T{abat{aba’I berkata, nampaknya hadis ini menerapkan ayat ini pada 

kisah itu. Sebaliknya, al-Qur’an menggunakan kata ‚orang-orang kafir untuk 

lingkaran yang lebih besar dibandingkan dengan ahli kitab. Jika ayat apapun 

diturunkan berkenaan dengan kisah itu, tentunya ayat tersebut adalah ayat yang 

melarang bersahabat dengan orang-orang Yahudi dan Kristiani.
16

          

B.  PENAFSIRAN RASYID RID{A TERHADAP  QS ALI IMRAN/3: 28 

1. Biografi Rasyid Rid{a 

Qalamun adalah sebuah desa yang dekat dengan kota Tripoli, Libanon. 

Tempat kelahiran Sayyid Muhammad Rasyîd Rid{a pada tanggal 27 Jumadi al-

U>la 1282 H atau 18 Oktober 1865 M. Saat itu Libanon merupakan bagian dari 

wilayah Kerajaan Turki Utsmani.
17

 Menurut salah satu riwayat bahwa Rasyîd 

Rid}a mempunyai silsilah dari Husain bin Ali bin Abî Tâlib, cucu Nabi saw., oleh 

karena itu beliau diberi gelar Sayyid. Keluarga beliau dikenal dengan sebutan 

Syaikh merupakan keluarga yang sangat taat dalam beragama serta menguasai 

ilmu-ilmu agama.
18

  

Beliau mengawali pendidikan di desanya dengan membaca al- Qur’an, 

menulis dan berhitung. Berbeda dengan anak-anak lain yang sebaya dengannya, 

beliau lebih senang menghabiskan waktunya untuk belajar dan membaca buku 

dari pada bermain.
19

 Sejak kecil ia telah memiliki kecerdasan yang tinggi dan 

keterkaitannya terhadap ilmu pengetahuan. 

                                                           
16

 Sayid Muhammad Husain al-T{abat{aba’I, Tafsir al-Mizan, diterj. Oleh Ilyas Amin, Vol. 

5, h. 317. 

17
 A. Athaillah, Rasyîd Rid}a: Konsep Teologi dalam Tafsir Al-Manar, (Jakarta: 

Erlangga, 2006), h. 26 

18
 Ali Mufradi, Islam di Kawasan Kebudayaan Arab, (Jakarta: Logos, 1997), h. 162 

19
 Kufrawi Ridwan (ed), Ensiklopedi Islam, (Cet III; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 

1994), h. 161 
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Setelah lancar membaca dan menulis, beliau kemudian masuk ke 

madrasah Rusydiyyah, sekolah milik pemerintah Tripoli. Hanya dalam waktu 

lima tahun beliau belajar nahwu dan sharaf serta ilmu agama lainnya seperti 

aqidah dan ibadah, ilmu bumi dan matematika. Namun bahasa yang dipakai di 

madrasah tersebut bukanlah bahasa Arab, melainkan bahasa Turki. Hal itu tidak 

mengherankan karena madrasah tersebut milik Pemerintah Turki Utsmani. Di 

samping itu tujuan madrasah milik pemerintah tersebut adalah untuk 

mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menjadi pegawai pemerintah 

Turki Utsmani.
20

 Karena enggan menjadi pegawai pemerintah kemudian beliau 

melanjutkan ke sekolah Islam Negeri, dengan bahasa Arab sebagai bahasa 

pengantar, yang didirikan dan dipimpin oleh seorang ulama besar Syam Syaikh 

Husain al-Jisr, ide pembaharuan pada diri rid}a sangat dipengaruhi oleh 

pemikiran-pemikiran gurunya Syaikh al-Jisr. 

Rasyid Rid}a juga seorang pengikut tarekat, yaitu Tarekat al-

Naqsyabandiyah, berdasarkan pengalamannya di dunia tarekat, ia menyimpulkan 

bahwa ajaran-ajaran tarekat yang berlebihan dalam cara beribadat dan 

pengkultusan seorang guru membuat seorang mempunyai sikap statis dan pasif, 

sikap-sikap seperti itu jelas merugikan umat Islam.  

Ide-ide pembaharuan penting yang dibawa Rasyid Rid}a adalah dalam 

bidang agama, bidang pendidikan dan bidang politik. Dalam bidang agama ia 

berpendapat bahwa umat Islam lemah karena mereka tidak lagi mengamalkan 

ajaran-ajaran agama Islam secara murni seperti yang dipraktekan pada masa 

Rasulullah saw. dan sahabat-sahabatnya, melainkan ajaran-ajaran yang sudah 

banyak bercampur dengan bid’ah dan khurafât. 

                                                           
20

 A. Athaillah, Rasyid Ridha: Konsep Teologi dalam Tafsir Al-Manar, h. 27 
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Selanjutnya ia menegaskan, jika umat Islam ingin maju, mereka harus 

kembali berpegang kepada al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw. Dan tidak 

terikat dengan pendapat ulama-ulama terdahulu yang tidak lagi sesuai dengan 

tuntutan hidup modern.
21

 Selain banyak belajar, beliau juga menekuni 

perkembangan dunia Islam melalui media masa al-Urwah al-Wutsqa> yang 

sekaligus memberikan pengaruh besar pada perkembangan jiwanya.
22

 

Rasyid Rid}a sangat ingin menemui al-Afghani tetapi keinginannya 

tersebut tidak tercapai, karena al-Afghani lebih dahulu meninggal sebelum 

Rasyîd Ridâ sempat menemuinya, dan yang hanya sempat beliau temui adalah 

Muhammad Abduh yang ketika itu berada dalam pembuangan di Beirut, dengan 

tekad untuk melepaskan umat Islam dari belenggu keterbelakangan dan 

kebodohan.
23

 

Di Mesir, Rasyid Rid}a mengungkapkan keinginannya untuk menerbitkan 

suatu surat kabar yang mengolah masalah-masalah sosial, budaya dan agama. 

Kemudian terbitlah majalah al-Mana<r pada tahun 1898 M, dengan tujuan yang 

sama dengan al-‘Urwah al-Wutsqa>, yaitu memajukan umat Islam dan 

menjernihkan agama Islam dari segala paham yang menyimpang. Dari tulisan-

tulisan Rasyid Rida yang diterbitkan al-Mana<r mengenai catatan-catatan tafsir, 

beliau memberi saran kepada gurunya untuk menafsirkan al-Qur’an dengan 

tafsiran yang relevan sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian dibukukanlah 

catatan-catatan tersebut menjadi tafsir al-Mana<r.
24
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Rasyid Rid}a memiliki ide pembaharuan dalam bidang agama, pendidikan 

dan politik serta mengajak kepada umat Islam agar kembali ke zaman awal 

dengan aqidah murni bersandar kepada al-Qur’an dan al-Hadis.
25

 Agar terlepas 

dari keyakinan umat Islam yang berupa tahayul dan bid’ah, faham fatalisme dan 

paham-paham yang diajarkan oleh tarekat-tarekat tasawuf. Di samping itu pula 

bagi beliau wahyu senantiasa mendorong umat untuk menggunakan akal, oleh 

karena itu beliau juga melarang sikap taqlid dan beliau pun menghargai akal 

manusia. 

Menurutnya akal dapat dipakai untuk memahami ajaran mengenai 

kehidupan masyarakat yang memiliki keadaan berubah-ubah.
26

 Dalam pemikiran-

pemikiran Ridha yang telah dikemukakan tidak jauh berbeda dengan pemikiran-

pemikiran guru beliau Abduh dan Al-Afghani. Muh}ammad ‘Abduh dengan al-

Urwah al-Wutsqa> mampu mengubah kesufian jiwa Rasyid Rid}a menjadi pemuda 

yang penuh semangat. 

Kalau semula usaha Rasyid Rid}a hanya terbatas pada perbaikan aqidah 

dan syariat masyarakat, menjauhkan mereka dari kemewahan duniawi dengan 

mempraktekkan zuhu>d, selanjutnya ia beralih pada usaha-usaha membangkitkan 

semangat umat Islam untuk melaksanakan ajaran Islam secara utuh, serta 

membela dan membangun negara dengan ilmu pengetahuan dan industri. Bahkan 

beliau bisa memahami ajaran Islam dengan suatu jalan baru, yakni bahwa Islam 

bukan hanya agama ruhani ukhrowi semata, melainkan juga agama ruhani 
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jasmani, ukhrowi dan duniawi yang bertujuan antara lain memberi petunjuk 

kepada manusia untuk menguasainya dengan sungguh-sungguh.
27

 

Perhatiannya yang sangat besar di bidang pendidikan adalah alasan 

mengapa ia selalu menghimbau dan mendorong umat Islam untuk menggunakan 

kekayaannya bagi pembangunan lembaga-lembaga pendidikan. Menurutnya umat 

Islam hanya akan maju apabila menguasai bidang pendidikan.
28

 

Keaktifan Rasyid Rid}a di dunia politik menghantar ia menjadi Presiden 

Kongres Suriah tahun 1920, delegasi Palestina – Suriah di Jenewa tahun 1921, 

Komite Politik di Kairo tahun 1925 dan menghadiri Konferensi Islam di Mekkah 

tahun 1926 dan di Yerussalem tahun 1931. Ide-idenya yang penting adalah 

mengenai persaudaraan Islam (Ukhuwwah al-Isla>m). Ia melihat salah satu 

penyebab kemunduran umat Islam ialah perpecahan yang terjadi di kalangan 

mereka, untuk itu ia menyeru umat Islam agar bersatu kembali ke bawah satu 

keyakinan, satu sistem moral, sistem pendidikan dan tunduk pada satu sistem 

kekuasaan yang berbentuk Khilafah. Seperti pada masa al-Khulafa al-Rasyidin.  

Pada tanggal 23 Jumadil Ula 1354 H atau tanggal 22 Agustus 1935 M, 

Muh}ammad Rasyid R}ida wafat disebabkan mengalami kecelakaan dan geger 

otak.
29

 

Beberapa karya Rasyid R}ida, di antaranya yaitu:
30

   

a. Al-Hikmah al-Syar’iyyah fi Muhkama>t al-Dadiriyah wa al-Rifa>’iyyah 
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b. Al-Azhar dan al-Manar 

c. Ta>rikh al-Usta>dz al-Ima>m al-Syaikh Muh}ammad ‘Abduh 

d. Nida>’ li al-Jinsi al-Lat{i>f 

e. Dzikra al-Maulid al-Nabawi 

f. Risa>lah Hujjat al-Isla>m al-Ghazali 

g. Al-Sunnah wa al-Syi’ah 

h. Al-Wahdah al-Islamiyyah  

i. Haqi>qatu al-Riba> 

j. Tafsi>r Surat al-Kautsar, al-Ka>firu>n, al-Ikhla>s dan Al-Mu’awwidzatain 

  

2. Metodologi Tafsir al-Mana<r 

Rasyîd Ridâ dalam Muqaddimah tafsirnya mengatakan:  

‚Kitab ini merupakan satu-satunya kitab yang menghimpun riwayat-
riwayat yang s}ahih dan pandangan akal yang tegas, yang menjelaskan hikmah-
hikmah syariah serta sunnatullâh yang berlaku terhadap manusia, dan 
menjelaskan fungsi al-Qur’an sebagai petunjuk seluruh manusia di setiap waktu 
dan tempat, serta membandingkan antara petunjuknya dengan keadaan kaum 
muslim dewasa ini yang telah berpaling dari petunjuk itu, serta membandingkan 
pula dengan keadaan para salaf (leluhur) yang telah berpegang dengan tali 
hidayah itu. Tafsir ini disusun dengan redaksi yang mudah sambil berusaha 
menghindari istilah-istilah ilmu dan teknis sehingga dapat dimengerti oleh orang 
awam tetapi tidak diabaikan oleh orang khusus (cendekiawan). Itulah cara yang 
ditempuh oleh filosof Islam al-Usta>dz al-Ima>m Syaikh Muh}ammad ‘Abduh 
dalam pengajaran di al-Azhar.‛

31
 

Apabila melihat penjelasan mengenai riwayat Tafsir al-Mana<r maka 

sudah barang tentu metode dan corak Tafsir al-Mana<r yang ditulis oleh Rasyid 

Rid}a ini juga mengikuti metode dan corak yang digunakan oleh gurunya 
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Muh}ammad ‘Abduh. Metode yang digunakan adalah analisis ayat tahli>li32
 dan 

corak penafsirannya adalah adabi ijtimâ’i33
 (sastra kemasyarakatan).

34
 

Corak Penafsiran al-Mana<r berorientasi pada sosial, sastra dan 

kemasyarakatan, suatu corak yang menitikberatkan penjelasan ayat al-Qur’an 

pada segi ketelitian redaksionalnya, kemudian menyusun kandungan ayat-

ayatnya dalam suatu redaksi yang indah dengan penonjolan tujuan utama 

turunnya al-Qur’an, yakni membawa petunjuk dalam kehidupan, kemudian 

merangkaikan pengertian ayat tersebut dengan hukum-hukum alam yang berlaku 

dalam masyarakat dan perkembangan dunia.
35

 

Menurut Rasyid R}ida seperti yang diakuinya sendiri bahwa terdapat 

beberapa perbedaan dirinya dengan gurunya Muh}ammad ‚Abduh dalam menulis 

al-Mana<r. Dalam pernyataannya dia menjelaskan bahwa dia menggunakan 

metode penafsiran yang berbeda dengan metode yang telah digunakan gurunya. 

Metode tersebut adalah memperluas penjelasan dengan hadis-hadis sahih, 

menahqiqkan sementara kosa kata kalimat dan masalah-masalah yang telah 

menimbulkan perbedaan pendapat di  
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kalangan ulama juga memperbanyak ayat-ayat penguat yang dipetik 

berbagai surat.
36

 

Menurut Harun Nasution seperti yang dikutip oleh A. Athaillah bahwa 

perbedaan tersebut antara lain terlihat pada masalah-masalah teologi dan dalam 

menafsirkan ayat-ayat antropomorfisme ‘Abduh lebih liberal daripada Rid{a.
37

 

Adapun M. Quraish Shihab mengklasifikasikan perbedaan tersebut, yang di 

antaranya :
38

  

a. Keluasan pembahasan tentang ayat-ayat yang ditafsirkan dengan hadits-

hadits Nabi saw. 

b. Keluasan Pembahasan tentang penafsiran ayat-dengan ayat yang lain. 

c. Penyisipan pembahasan-pembahasan yang luas tentang hal-hal yang 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya, dengan tujuan 

mengantar kepada penjelasan tentang petunjuk agama, baik yang 

menyangkut argumentasi keyakinan maupun pemecahan problem-

problem yang berkembang.  

d. Keluasan pembahasan tentang arti mufrada>t (kosakata), susunan redaksi, 

serta pengungkapan pendapat-pendapat ulama dalam bidang tersebut. 

  

3. Penafsiran Rasyid Rid{a terhadap QS Ali Imran/3: 2 

 ِ للّا
 
لَِِ فلَيَسَۡ مِنَ ٱ ممُۡؤۡمِنِيََۖ وَمَن يفَۡعَلۡ ذََٰ

 
فِريِنَ ٱَوۡمِيَاءَٓ مِن دُونِ ٱ مۡكَ َٰ

 
ممُۡؤۡمِنوُنَ ٱ

 
 يِ لَّا يتَاخِذِ ٱ

ممَۡصِيُر 
 
ِ ٱ للّا

 
لََ ٱ

ِ
ُ هفَۡسَوُۥۗٗ وَإ للّا

 
رُكُُُ ٱ ذِّ ۗٗ وَيَُُ ٓ ٱَن تتَاقُوإْ مِنۡۡمُۡ تقَُىٰة  لَّا

ِ
ءٍ إ  شََۡ
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Terjemahnya: 

 “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi 
wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, 
niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara 
diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu 
terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).‛ (QS Ali 
Imran/3: 28).

39
 

Setelah ayat ini turun Allah swt. memperingatkan Nabi dan orang-orang 

mukmin sekiranya mereka meminta perlindungan kepada Allah. Demikian adalah 

hal yang harus di ketahui bahwasanya pada Allah kekuasaan, keagungan, dan 

memiliki semua kebaikan dan kekuasaan yang mutlak dalam segala hal. Memberi 

kepada yang diinginkan dan tidak memberi kepada yang diinginkan pula. Maka 

keagungan dan kekuatan itu adalah milik-Nya –yang tinggi keadaan-Nya- maka 

orang-orang bodoh dan terperdaya mereka menunjung tinggi selain Allah swt., 

dan memohon perlindungan bukan pada tempatnya. Atau mereka ingin 

menjatuhkan orang-orang mukmin tapi tidak berhasil. Maka hal ini sudah 

menjadi percakapan umum. Bahwa sebagian orang-orang yang masuk Islam, dulu  

sebelum mereka mendapat ketenangan dalam hati mereka, mereka terperdaya 

dengan keagungan orang-orang kafir dan kekuatan mereka dan keberanian 

mereka, dan mereka menjadikan wali dan mematuhi mereka. Hal ini adalah 

lumrah pada diri manusia.
40

 

Orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan dalam agama, 

mengira-ngira dan menafsirkan al-Qur’an dengan hawa nafsunya. Pendapat 

mereka bahwasanya ayat pada Ali Imran dan maknanya adalah larangan secara 

umum dan khusus.  
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Sebagaimana firman Allah swt.: 

                                    

                       41
   

Ayat ini menunjukkan ketidakbolehan bagi orang-orang muslim untuk 

bersepakat terhadap selain orang-orang muslim. Walaupun kesepakatan dan 

keberkawanan itu sifatnya untuk kebaikan mereka. Bahkan sebagian orang-orang 

yang bersemangat dalam agama –karena kebodohannya- bahwasanya tidak boleh 

seorang muslim menjalin kerjasama selain sesama muslim atau berteman, atau 

percaya suatu perkara dari perkara-perkara orang kafir. Maka kami menulis 

tentang masalah ini dalam satu mushaf atau majalah. Kami melihat berita di TV, 

bahwasanya orang-orang Afganistan yang fanatik, mereka marah pada Amir 

mereka, karena pemimpin mereka berteman dengan Inggris, India, dan lain-lain. 

Dan mereka bersepakat untuk bersatu untuk menghukumi karena kekufurannya 

dan harus turun dari kekuasaannya. Maka mereka mengutus tentara untuk 

memisahkan bagian utara, maka seperti inilah contoh orang-orang yang 

bersemangat tapi bodoh. Mereka memberi dampak jelek terhadap Islam dan 

orang-orang muslim. Bahkan pada hakikatnya membuatnya jauh dari semua 

alam. Dan apa yang  difahami orang Afganistan dari al-Qur’an ini. Keasingan 

mereka dan kebodohannya tentang uslub-uslubnya. 

  Imam berkata tentang penafsiran ayat ini, al-Auliya>’: penolong, dan 

Ittihazu bermakna perpaduan. Yaitu ibarat yang dengan perpaduan ini dapat 

memunculkan sesuatu yang khusus terhadap kepentingan agama. Firman Allah: 

‚selain orang-orang mukmin‛. Ada hubungan ikatan terhadap pengambilan wali. 

Maksudnya tidak boleh orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir 
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penolong dalam hal ketika maslahat orang kafir didahulukan dibanding maslahat 

orang mukmin. Sebagaimana yang dilakukan Hatib bin Abi Balta’ah karena hal 

ini ada ikhtiar. Memang memberikan keuntungan kepada orang mukmin akan 

tetapi juga memberikan keuntungan kepada orang kafir terhadap kepercayaannya 

walaupun cara yang dilakukan lazim. Dengan cara ini, tidak boleh mendahulukan 

dari mukmin walaupun ada maslahat-maslahat khusus yang ingin diambil. 

     Sebab  turunnya ayat ini berkaitan tentang Hatib bin Abi Balta’ah, 

kisahnya popular. Satu pendapat mengatakan, bahwa turun berkaitan tentang 

Abdullah bin Ubay bin Salul (pemimpin orang-orang munafik). Ada juga yang 

berpendapat, turun pada sebagian besar sahabat. Yang menjadikan wali orang-

orang Yahudi. Dari kedua sebab turun ayat di atas, maka mengetahui 

bahwasanya pada setiap seruan dalam masyarakat itu akan didapati responden 

yang memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangan. Bahwa sesungguhnya 

dilihat dari segi z}ahiriyahnya, kekuatan dan kelebihan itu, bisa memperdaya 

sebagian orang. Dan meninggalkan dampak pada diri orang-orang muhlis. 

Dengan hal itu maka Allah melarang orang-orang mukmin menjadikan orang-

orang kafir sebagai walinya. Terdapat beberapa ayat yang semakna dengan ayat 

ini, maka seharusnya kita menafsirkan hal ini sesuai dengan maknanya. 

Rasyid Rid{a berkata: kisah Hatib yang telah disebutkan di atas, terdapat 

pada dua kitab sahih dan selain keduanya. Dan singkatan ceritanya: bahwa Hatib 

menulis surat kepada Quraisy yang di dalamnya mengabarkan kepada orag-orang 

Quraisy, tentang perencanaan Nabi saw., untuk menyerang kota Mekkah. Dan 

khatib merahasiakan info surat itu untuk dikabarkan kepada Quraisy yang tidak 

memiliki persiapan untuk itu, yang memaksa mereka untuk berdamai -bagi 

mereka yang menghendaki perang- maka Hatib mengirim suratnya itu bersama 
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seorang budak perempuan, yang ditaruh pada gulungan rambutnya. Akan tetapi 

Allah meberitahukan hal itu pada Nabi-Nya. Kemudian Rasulullah mengutus Ali, 

Zubair dan Migdad. Dan berkata: ‚pergilah engkau mencari orang itu sampai di 

Raudah Ha>hin, karena pada dirinya ada pengikat surat. Maka ambillah itu‛. 

Maka ketika surat itu telah didapatkan maka Rasulullah berkata: ‚wahai Hatib 

apa ini?‛, Hatib menjawab: ‚wahai Rasulullah jangan engkau curiga sama saya! 

Sesungguhnya saya telah bersumpah dulu kepada orang-orang Quraisy, dan aku 

tidak ada sangkutpautnya dengan budak itu. Dan pasti ada bersamamu ya 

rasulullah dari orang-arang Muhajiin yang memiliki kerabat yang menjaga 

keluarganya dan hartanya, maka saya juga begitu ya Rasulullah. Demikian saya 

lakukan karena hubungan nasab ya Rasulullah terhadap mereka. Agar saya bisa 

memberikan kekuatan untuk menjaga kerabatku. Saya tidak melakukan 

perbuatan ini sebagai kemurtadan dalam Islam dan kerid{ahan kepada orang-orang 

kafir setelah saya Islam.‛ Maka Nabi saw. Berkata: ‚Sesungguhnya Hatib adalah 

teman kalian, lalu Umar minta izin kepada Rasulullah untuk memenggalnya, 

akan tetapi tidak diizinkan. Maka turunlah ayat: 

                                     

                         

Tidak  ada yang mengatakan bahwa ayat itu turun pada kisahnya Hatib. 

Sebab turunya ayat ini dan apa yang turun tentang Hatib memiliki keterkaitan 

tentang larangan menjadikan wali orang-orang kafir. Dan ayat yang turun pada 

kisah Hatib itu yaitu ayat pada surah al-Mumtahanah. Menjelaskan kepada kita 

secara terperinci tentang larangan menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali, 

pemimpin perwakilan dan lain-lain. Karena yang terdapat pada surah al-
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Mumtahanah terperinci. Dan tidak mungkin sesuatu yang umum menjadi 

penjelasan yang terperinci. 

Kembali kepada perkataan imam pada ayat lain:  

                            

     

Yang dimaksud ayat di atas adalah perkongsian dalam muamalah. Maka 

dalam hal mukmin kepada mukmin, dan kafir kepada kafir. Maka yang dilarang 

adalah muamalah yang tidak menolong agamamu dan merugikan kepada 

penganut agamanya, atau tidak memperhatikan maslahat-maslahat penganutnya. 

Adapun hal-hal yang tidak ada kaitannya di atas seperti perdagangan dan 

selainnya dari jenis-jenis sifat dunyawiyah maka tidak masuk dalam 

pengecualian. Karena sesungguhnya hal demikian bukan muamalah dalam 

ketauhidan Allah dan Rasul-Nya yaitu anti pada keduanya dan menyerang agama 

keduanya. 

 Rasyid Rid{a mengatakan: ‚Apabila orang-orang mukmin kembali kepada 

surah al-Mumtahanah yang di dalam dijelaskan secara terperinci tentang hal ini 

dan tidak terperinci pada ayat selainnya. Maka didapati ayat yang pertama –pada 

ayat yang sebelumnya disebutkan pada kisahnya Hatib- adanya keterkaitan 

pelarangan untuk menjadikan musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya menjadi wali 

dan menunjukkan kasih sayang kepada mereka. karena kekafiran mereka adalah 

yang mengusir Rasul dan orang-orang mukmin dari tanah mereka. Karena 

berimannya kepada Allah. Maka semua bangsa yang memerangi orang mukmin 

dengan cara ini, maka diharamkan secara mutlak untuk dijadikan wali. Dan juga 

disifatkan kepada orang-orang yang membenci orang mukmin dan merugikan 
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orang-orang mukmin dengan lidahnya dan tangannya juga diharamkan dijadikan 

wali. Kemudian Allah swt. berfirman:  

                                

                               

                                     

                                 

        

Jika dlihat dari ayat di atas, al-Qur’an menjadikan kasih sayang antara 

orang mukmin dan musyrik yang merugikan Rasul, mencela Rasul, dan orang-

orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan celaan dan tindakan. 

Dan mengusir mereka dari tanah kelahirannya.  

Maka berkata: sesungguhnya mereka orang-orang mukmin tidak dilarang 

dari berbuat baik dan adil kepada orang-orang yang tidak berlaku demikian, 

yakni kepada orang musyrik. Walaupun orang musyrik itu orang yang paling 

membenci dan orang yang paling menjauhi ahli kitab. Kemudian dikuatkan hal 

itu denagn kebulatan larangan. Karena sesungguhnya mereka terusir dari tanah 

kelahirannya dan mereka membantu mengusir orang-orang mukmin. Akan tetapi 

dalam hal ini, berlaku khusus ayat ini tidak bolehnya dijadikan wali dan penolong 

orang-orang kafir ini. Akan tetapi, tidak untuk bermuamalah dalam kebaikan dan 

keadilan. Dan hal ini menunjukkan suatu kesantunan dan kedermawanan, saling 

memuliakan dan saling menyempurnakan. 

 Dan barang siapa yang mengambil orang kafir dan nasrani auliya>’ selain 

orang mukmin dengan berbeda kemaslahatan mereka dengan orang-orang 

mukmin. Falaisa minallah yaitu bukan dari wilayahnya Allah. Yaitu wilayah 
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dalam ketaatan hamba dan menolong agama Allah dan bagi Allah balasannya dan 

meridhai-Nya. Imam berkata makna ibarat ini kita bisa menjadikan orang kafir 

itu sesuatu yang jauh dari urusan Allah. Yaitu sesuatu yang terputus dari 

kaitannya antara Allah dan orang mukmin,  yaitu maka orang-orang kafir dalam 

ayat yang lain dikatakan man tawalla minhum. Maknanya ayat ini adalah 

musuhnya Allah dan guruku telah menerangkan hal itu, firman allah : illa 

antattaqu minhum tuqah…. Pengecualian terhadap beberapa hal umum., yaitu 

meninggalkan semua bentuk perwalian orang kafir terhadap mukmin adalah 

pilihan terakhir dari setiap hal. Kecuali keadaan yang mana orang mukmin itu 

takut pada sesuatu itu. Maka tidak apa-apa bagimu menjadikan pada saat itu 

menjadikan orang-orang kafir sebagai wali sesuai kadar pada saat itu yang kau 

takutkan. Karena mencegah kerusakan itu didahulukan dibanding mengambil 

manfaat. Maka bentuk perwalian seperti ini adalah gambaran yang bermanfaat 

bagi orang mukmin tidak bagi mereka, dan pada zahirnya pengecualian ini 

terputus. Maknanya tidak apa-apa bagimu menjadikan wali orang kafir ini bagi 

orang mukmin akan tetapi bagi kalian takut dengan syarat takut terhadap 

kerusakan sehingga kalian menjadikan dia wali. Apabila perwalian mereka itu 

boleh karena ketakutan terhadap darurat maka dibolehkan dengan alasan 

mengambil manfaat, hal itu di utamakan. Dengan demikian boleh para ahli-ahli 

hukum berkongsi dengan bukan negara muslim untuk mengambil manfaat untuk 

menghidari hal-hal yangberbahaya dan mengambil manfaat. Dan tidak apa-apa 

mereka dijadikan wali mereka terhadap sesuatu yang ditakutkan kepada orang 

mukmin. Menjadi sesuatu yang dapat terpelihara. Perwalian seperti ini tidak 

khusus pada waktu-waktu tertentu akan tetapi perwalian boleh pada setiap 

waktu. 
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 Rasyid Rid{a mengatakan: sebagian ulama berdalil dengan ayat di atas 

bolehnya taqiyyah, yaitu apa yang dikatakan atau dilakukan sebagai bentuk 

perkongsian terhadap suatu kebenaran, dengan alasan takut dengan hal-hal 

buruknya. Bagi mereka, ada hal-hal yang mereka ketahui dari syarat-syarat dan 

perwakilan. Ada yang pendapat: sesungguh taqiyyah itu disyariatkan untuk 

menjaga diri, daerah kekuasaan dan harta benda. Pendapat yang lain: taqiyyah 

tidak boleh dilakukan dengan alasan perlindungan terhadap harta, ada juga yang 

berpendapat : taqiyyah itu di khususkan pada hal-hal ringan, adapula yang 

berpendapat: taqiyyah itu diperbolehkan semua umum. dinukilkan oleh orang-

orang khawarij, mereka melarang taqiyyah ini dalam agama secara mutlak 

walaupun mukmin itu tidak suka dan takut pada pembunuhan. Karena 

sesungguhnya dalam agama, taqiyyah tidak mendahulukannya.  
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BAB IV 

ANALISIS PENAFSIRAN H{USAI>N AL-T{ABAT{ABA’I DAN RASYID RID{A 

TERHADAP QS ALI IMRAN/3: 28 

A.  Persamaan  

Adapun persamaan penafsiran keduanya yakni sebagai berikut: 

1. Keduanya secara umum melarang mengangktan atau mengambil orang-

orang kafir sebagai auliya>’ yakni teman atau sahabat, penolong, ataupun 

pelindung atas orang-orang mukmin.   

2. Keduanya membolehkan taqiyyah, yang berdasar pada peristiwa yang 

dialami oleh Ammar bin Yasir, beserta dengan kedua orang tuanya yakni 

Yasir dan Sumayyah. Walaupun pada penafsiran Rasyid R{ida harus 

memenuhi beberapa syarat sebelum melakukan taqiyyah. 

 

B.  Perbedaan 

Adapun perbedaaan penafsiran keduanya yakni sebagai berikut: pertama, 

Dalam penafsiran al-T{abat{aba’I menjadikan orang kafir sebagai auliya>’ atas 

orang-orang mukmin adalah larangan secara keseluruhan dalam hal apapun. 

Sedangkan penafsiran Rasyid R{ida berpendapat secara umum melarang orang 

mukmin menjadikan orang kafir sebagai wali, kecuali ada maslahat yang dapat 

menguntungkan orang-orang mukmin dengan cara berdiplomasi dan bermualah 

dengan mereka.  

Kedua, konsep taqiyyah menurut Rasyid Rida ada beberapa keadaan 

yakni apabila mengancam atau melindungi jiwa, akal, dan harta. Walaupun 
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dalam melindungi harta ini masih banyak perbedaan pendapat para ulama. 

Sedangkan pada penafsiran al-T{abat}aba’I, taqiyyah yang dilakukan hanya pada 

mengancam diri (nyawa) kita dan untuk melindungi kita dari musuh-musuh 

agama. 

Ketiga, tentang asbab al-Nuzul ayat tersebut, menurut Rasyid R{ida sebab 

turun ayat tersebut berkaitan tentang Hatib bin Abi Balta’ah yang terjadi 

sebelum Fathu al-Mekkah. Sedangkan menurut al-T}abat}aba’I bahwa ayat ini 

turun berkaitan dengan al-Hajjaj bin Amr yang bersekutu dengan Kaab bin al-

Asyraf, Ibn Abil Haqiq, dan Qais bin Zaid.  

C.  Analisis Penafsiran H{usai>n al-T{abat{aba’i dan Rasyid Rid{a terhadap QS Ali 

Imran/3: 28 

Setiap kata mempunyai makna yang berbeda-beda, jika seorang penafsir  

membaca al-Quran dan penafsir lain juga membaca al-Quran maka akan 

ditemukan makna lain yang berbeda dengan makna sebelumnya.  

Salah satunya seperti kata auliya>’ dalam QS Ali Imran/3: 28 mempunyai 

makna yang  berbeda-beda menurut beberapa mufassir:  

Menurut Rasyid R{ida, terdapat perkataan auliya>’ yakni bentuk jamak dari 

kata wali, yang berarti pamong, pengurus, teman atau sahabat ataupun 

pelindung.  

Sedangkan H{usai>n al-T{abat{aba’I mengartikan kata wali dengan yang  

berwewenang menangani urusan, atau penolong, sahabat kental, dan lain-lain  

yang mengandung makna kedekatan.  
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Tetapi dalam menafsirkan QS Ali Imran/3: 28 mereka mempunyai 

kesamaan: Menurut penafsiran al-T{abataba’I QS Ali Imran/3: 28 adalah  

memberikan peringatan kepada orang yang beriman, agar mereka jangan 

mengambil orang kafir menjadi wali.  

Dan Rasyid R}ida dalam menafsirkan QS Ali Imran/3: 28 ini melarang 

orang-orang mukmin yang menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong 

mereka, karena jika seorang mukmin menjadikan mereka penolong,  maka itu 

berarti orang mukmin dalam keadaan lemah, padahal Allah  melihat orang 

beriman dalam keadaan lemah. Jangan jadikan mereka penolong, kecuali kalau 

ada kemaslahatan kaum muslimin dari pertolongan itu, atau paling sedikit tidak 

ada kerugian yang dapat menimpa kaum muslimin dari pertolongan itu. 
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BAB V 

PENUTUP

A. Kesimpulan 

1. Kata Auliya>’ adalah bentuk jamak dari kata wali  ,yang berarti dekat (ولي)

Kata wali dan auliyā’ (walāyah) di dalam al-Qur’an menunjukkan makna 

kedekatan, kekerabatan, persahabatan, perlindungan, cinta, persekutuan, 

bantuan, kasih sayang. Adapula yang memaknai sebagaimenempatinya, 

menguasai, pemegang suatu wilayah, menolong, kekuasaan dan 

pemerintah. Adapula yang mekanai sebagai orang yang telah mencpai 

derajat ma’rifat, orang suci dan seterusnya.

2. Menurut al-T{abat{aba’I kata Auliya>’ pada ayat tersebut berarti teman-

teman atau sahabat-sahabat, bentuk jamak dari al-Waliy, berasal dari al 

Wilayah. Kata akarnya menunjukkan otoritas untuk mengurus, mengelola, 

mengendalikan sesuatu, yaitu Perwalian. Pamong, penjamin, atau wali 

untuk seseorang yang belum dewasa, sakit akalnya, atau idiot, disebut al-

Waliy, karena ia memiliki memiliki otoritas untuk mengurus, mengelola, 

atau mengendalikan urusan-urusan dan harta benda mereka, meskipun harta 

benda tersebut milik orang yang di bawah perwaliannya. Sedangkan

menurut Rasyid Rid{a al-Auliya>’: penolong, dan Ittihazu bermakna 

perpaduan. Yaitu ibarat yang dengan perpaduan ini dapat memunculkan 

sesuatu yang khusus terhadap kepentingan agama. Firman allah: “selain 

orang-orang mukmin”. Ada hubungan ikatan terhadap pengambilan wali. 

Maksudnya tidak boleh orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir 

penolong dalam hal ketika maslahat orang kafir didahulukan dibanding 

muslahat orang mukmin.  
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3. Analisis komparatif yang dapat kita ambil dari kedua penafsir ini yaitu 

larangan secara umum untuk tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai 

wali, teman, penolong, pelindung atas orang-orang mukmin. Jika hal itu 

dilakukan maka akan mencemari visi umat Islam secara keseluruhan. 

Sedangkan Rasyid Rid{a  lebih fleksibel jika hal itu memiliki mamfaat dan 

maslahat bagi orang-orang mukmin maka di bolehkan selama itu dalam 

wilyah mujamalah (diplomasi) dan muamalah.

B. IMPLIKASI

Wali adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, 

maka dari itu setiap manusia mendambakan auliya>’ yang bijak, adil, untuk 

membimbingnya menjalani kehidupan di muka bumi ini. Oleh sebab itu, auliya>’

adalah sesuatu yang harus ada demi terciptanya kehidupan masyarakat yang 

harmonis dan aman. Dan juga agar dapat dijadikan ibrah atau pelajaran dan dapat 

memposisikan menjadi manusia yang selalu menaati seruan Allah dan Rasulullah 

meskipun sesuatu itu adalah hal yang tidak disukai.
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