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ABSTRAK 

Nama    : Suira Rahmawati 

N I M   : 80600217015 

Prodi   : Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 

Judul Tesis  : Pembebasan Perbudakan Dalam Tafsir al-Tah}ri>r 

Wa al-Tanwi>r  Karya  

                                      Muhammad al-T{a>hir Ibn ’Asyu>r. 
  
 

Tesis ini merupakan penelitian terhadap pembebasan perbudakan dalam 
tafsir al-tah|}ri>r wa al-tanwir  dengan menggunakan tema riqa>b. penelitian ini 
dilatarbelakangi dengan adanya perbudakan-perbudakan modern seperti kerja 
paksa, upah tidak dibayar, perdagangan manusia, kekerasan fisik, psikis, dan 
seksual. Dari realita di atas, sangatlah urgen untuk membahas Kembali masalah 
pembebasan perbudakan. 

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana hakikat 
pembebasan menurut Ibn ‘Asyu>r ? bagaimana analisis pembebasan perbudakan 
dalam tafsir al-tah|}ri>r wa al-tanwi>r ? dari rumusan masalah tersebut 
diharapkan agar penelitian ini dapat membuktika bahwa al-Qur’an telah mengatur 
sedemikian rupa tahap-tahap pembebasan perbudakan sehingga perbudakan pada 
awalnya tidak dihapus secara langsung guna menghindari mafsadat yang lebih 
besar. Dari penelitian ini juga diharapkan dapat mengetahui secara mendalam 
penafsiran Ibn ‘Asyu>r terhadap ayat-ayat pembebasan perbudakan. 

Penulis menggunakan metode tafsir tematik melalui pendekatan ilmu tafsir 
dengan menggunakan beberapa tekhnik interpretasi di antaranya, tekhnik 
interpretasi Qur’ani, sunnah, dan linguistik. Penelitian ini tergolong penelitian 
library research berjenis kualitatif, Dimana keseluruhannya merujuk kepada 
literatur yang bersumber dari bahan tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan 
dokumen yang bersifat riset kepustakaan. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa Ibn ‘Asyur mengklasifikasikan hakikat 
pembebasan perbudakan kedalam dua hal, pertama, al-h}urriyah lawan dari 
makna al-‘ubudiyyah (perbudakan). Kedua, al-h{urriyah yang berarti seseorang 
melakukan suatu hal atas dasar pilihannya. Pembebasan perbudakan yang pertama 
menurut Ibn ‘Asyu>r, menunjukkan upaya intensif Islam untuk mengentaskan 
perbudakan. Adapaun pembebasan perbudakan dengan makna kedua sejumlah 
fenomena-fenomena dimaksud dengan berkaitan dengan aspek keyakinan, 
perkataan, dan perbuatan dengan konklusi bahwa setiap individu dibawah 
naungan pemerintah Islam bebas beraktifitas melakukan segala sesuatu yang 
diizinkan syariat menurut ketentuan dan aturan syariat, tidak dibenarkan 
seseorang dibebani lebih dari itu.  

Adapun analisis pembebasan perbudakan dalam tafsir al-tah|}ri>r wa al-
tanwi>r menunjukkan bahwa ayat-ayat pembebasan perbudakan dengan term 
riqa>b tidak selalu ditafsirkan dengan perbudakan, akan tetapi bisa juga diartikan 
sebagai orang yang lebih rendah derajatnya dibanding yang lain. Ayat-ayat al-
Qur’an tentang pembebasan perbudakan khususnya term riqa>b dapat 
diaplikasikan pada masa modern kepada orang-orang yang tertindas atau terampas 
haknya, terintimidasi, dan menghinakan orang lain. Pembebasan perbudakan 
dengan term riqa>b menurut Ibn ‘Asyur yaitu membebaskan tawanan 
perang/budak dengan harta zakat dengan membeli atau membantu melunasi 
utangnya (yang diminta oleh tuannya). 
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Penelitian ini untuk memberikan gambaran bhawa setiap manusia 
memiliki persamaan derajat dan kedudukan di mata Allah.  

ABSTRAK 

Nama    : Suira Rahmawati 

N I M   : 80600217015 

Prodi   : Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 

Judul Tesis           : The Abolition of Slavery in the Interpretation of Al-

Tahrir wa Al-Tanwir by Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur 

  

This thesis is a study of the abolition of slavery in the interpretation of Al-

Tahrir wa al-Tanwir using the theme of riqab. The background of this research 

lies in the existence of modern forms of slavery, such as forced labor, unpaid 

wages, human trafficking, and physical, psychological, and sexual abuse. Given 

these realities, it is crucial to revisit the issue of slavery abolition.  

The main issues addressed in this research are: What is the essence of 

abolition according to Ibn ‘Ashur? How does the interpretation of Al-Tahrir wa 

al-Tanwir analyze the abolition of slavery? It is hoped that this study will 

demonstrate that the Qur'an meticulously regulates the stages of slavery abolition, 

showing that slavery was not immediately abolished to avoid greater harm. This 

research also aims to provide a deep understanding of Ibn ‘Ashur’s interpretation 

of the verses related to the abolition of slavery. The author employs the thematic 

interpretation method through an approach rooted in the science of Qur'anic 

exegesis, utilizing several interpretative techniques, including Qur'anic, Sunnah, 

and linguistic interpretation.  

This study falls under the category of qualitative library research, where 

all references are derived from written sources such as books, journals, articles, 

and documents of a scholarly nature. The research shows that Ibn ‘Ashur 

classifies the essence of slavery abolition into two aspects. First, al-hurriyah as 

the opposite of al-‘ubudiyyah (slavery). Second, al-hurriyah meaning that an 

individual acts based on their own choice. The first aspect of abolition, according 
to Ibn ‘Ashur, reflects Islam’s intensive efforts to eradicate slavery. The second 

aspect of abolition refers to various phenomena related to belief, speech, and 

action, concluding that under an Islamic government, every individual is free to 

engage in any activity permitted by sharia according to its rules and regulations, 

without being overburdened beyond that. 

The analysis of slavery abolition in the interpretation of Al-Tahrir wa al-

Tanwir indicates that the verses on the abolition of slavery, particularly the term 

riqab, are not always interpreted as referring to slavery but can also be understood 

as those of lower status compared to others. The Qur'anic verses on the abolition 

of slavery, especially the term riqab, can be applied in modern times to those who 

are oppressed, deprived of their rights, intimidated, or humiliated by others. 

According to Ibn ‘Ashur, the abolition of slavery in the context of riqab means 

freeing war captives or slaves using zakat funds, either by purchasing them or 

helping to pay off their debts demanded by their masters. 
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This research aims to illustrate that all human beings are equal in status and 

position before Allah. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 ح
Ha ḥ 

ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 ص
Sad ṣ 

es (dengan titik di 

bawah) 
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 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ط
Ta ṭ 

te (dengan titik di 

bawah) 

 ظ
Za ẓ 

zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

 Ha h Ha ه

 hamzah , Apostrof ء

 Ya y Ye ي

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

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(‘). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 kasrah I I اِ

 ḍammah U U ا ُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau au a dan u ى وَ 

 

 

Contoh: 

 kaifa : ك ي فَ 

لَ    haula : ه و 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan alif ā a dan garis di …ا َ| …ىَ 
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atau yā’ atas 

 kasrah dan yā’ i ى
i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan wau ū ىوَ
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

اتَ   mata :م 

ىَ م  ر  : rama 

قِي لَ َ : qila 

تََُ ي مُو  : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

َلََِ ةَُا لأ ط ف  ض  و  ر  : raudal al-at fal 

دَِي ن ةَُا لف اَضِل ةََُ ا ل م  : al-madinah al-fadilah 

ةَ م   al-hikmah :  ا ل حِك 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  َّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَّن ا  rabbana :ر 

ي ن ا  najjainah :ن جَّ

 

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 

sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (َل) 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :ا ل ف ل س ف ةَُ

 al-biladu :ا ل بلِا دُ

7. Hamzah 
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Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

 umirtu : امُِرْتُُ

b. Hamzah Tengah 

 ta’muruna : تأَمُْرُوْنَُ

c. Hamzah Akhir 

:شَيْءٌُ ُ: Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis 

terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  

sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  

yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa 

dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 
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Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah.  

Contoh: 

َ َ Dinullah دِي نَُالََّّ  billah باِ الََّّ

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َََ ةَِالََّّ م  ح  َر   Hum fi rahmatillah همَُ   فيِ 

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 dari (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.  

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   = subhānahū wa ta‘ālā 

saw.   = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 
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a.s.   = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4 

HR   = Hadis Riwayat 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam prinsip Islam, manusia pada hakikatnya adalah merdeka. Para ulama 

fiqh pun mengatakan bahwa hukum asal manusia adalah bebas merdeka dan bukan 

budak. Islam memperbaiki tatanan sosial dengan melarang sistem dan praktek 

perbudakan. Ajaran Islam tentang kemanusiaan adalah egaliter, kebebasan dan 

keadilan. Kebebasan hal yang sangat ingin diwujudkan oleh agama Islam.1 Meskipun 

status budak telah dihapus dan perbudakan dilarang dan kata budak sudah hampir 

tak terdengar lagi namun perilaku-perilaku dan tindakan-tindakan perbudakan masih 

banyak bertebaran di muka bumi. Fakta sosial telah banyak berbicara bahwa ada 

perbudakan modern (modern slavery). Perbudakan tidak lagi dialami oleh mereka 

yang disebut dengan budak, namun kini dialami oleh manusia-manusia yang dalam 

hukum disebut sebagai manusia merdeka. Hakikatnya tetaplah sama, menjajah, 

mengekang, menekan, mengintimidasi dan mengekspoitasi. 

Perbudakan modern (modern slavery) didefinisikan sebagai kondisi di mana 

seseorang memperlakukan orang lain sebagai properti miliknya, sehingga 

kemerdekaan orang itu terampas lalu dieksploitasi demi kepentingan orang yang 

melakukan praktik perbudakan, dalam hal ini bisa dipekerjakan dan dibuang begitu 

saja seperti barang. Eksistensi mereka sebagai budak sama saja seperti halnya benda 

yang bisa dimiliki, dimanfaatkan, dirusak, disakiti, bahkan merekapun bisa 

dijualbelikan oleh tuannya jika diperlukan. Jiwa raga mereka dikekang dan tidak 

memiliki kebebasan serta berada dalam tekanan. Keadaan ini sangat berbanding 

 

1Wahbah Al-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid III (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), 

h. 333. 
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terbalik dengan dan sangat berbeda dengan orang yang merdeka, bebas, dan tidak 

dikendalikan oleh siapapun, karena jiwa raganya hanya dia sendiri yang 

memilikinya. Bentuk perbudakan saat ini tidak hanya sebatas penindasan dan 

kekerasan secara fisik, namun juga kekerasan berupa kata-kata, psikis, dan 

penghancuran mental. 

Menurut M. Yunani Nasution yang dikutip oleh Muhammad Tisna Nugraha 

setidaknya terdapat tiga macam sistem baru perbudakan di era sekarang: pertama, 

political slavery yaitu perbudakan yang didasarkan pada kepentingan politik. Hal ini 

yang mengakibatkan satu negara (satu individu) bergantung pada negara lain 

(individu lain), sehingga muncul tekanan-tekanan yang halus dan terselubung. 

Kedua, Social slavery, yaitu perbudakan sosial. Dalam kategori ini masuk human 

trafficking, pengiriman TKW untuk kepentingan seksual, penjualan bayi dengan 

motivasi dagang. Ketiga, Industrial slavery, yaitu perbudakan yang timbul karena 

perkembangan dan kemajuan industri. Tenaga manusia dipekerjakan dipabrik-pabrik, 

pertambangan dan industri yang lain dengan upah minim.2
 

Pernyataan di atas, sejalan dengan fakta kontenporer yang sangat 

mengejutkan. Menurut data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 2,4 juta orang 

diseluruh dunia menjadi korban perdagangan manusia, dan 80 persen korbannya 

dieksploitasi sebagai budak seks. Pernyataan ini disampaikan oleh Yuri Fedotov, 

kepala Badan Narkotika dan Kejhatan PBB, pada pertemuan majelis umum khusus 

tentang perdagangan manusia. Menurutnya, dari jumlah 2,4 juta tersebut hanya satu 

 

 

 

 

2Muhammad Tisna Nugraha, Perbudakan Modern (Modern Slavery): Analisis Sejarah dan 

Pendidikan 9, no.1 (2015): h. 57. 
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dari 100 korban yang berhasil diselamatkan dan dua dari setiap korban adalah 

perempuan.3 

Kasus penjualan manusia cendderung mengalami peningkatan dan bahkan 

menghawatirkan sejak kasus human trafficking mencuat pada tahun 1993, tahun 

2000 merupakan tahun yang paling ramai dengan maraknya kasus serupa. 

International Organization for Migration (IOM) mencatat, pada periode Maret 2005 

hingga Desember 2014, jumlah perdagangan orang atau human trafficking yang 

terjadi di Indonesia mencapai 6.651 orang. National Project Coordinator for Counter 

Trafficking and Labor Migration unit IOM Nurul khoiriah mengatakan, angka ini 

menjadi jumlah paling besar di antara negara-negara tempat terjadinya human 

trafficking di dunia. “Data dari IOM, hingga Desember 2014 human trafficking 

tercatat ada 7.193 orang korban yang terindetifikasi, “ujar Nurul di Menara Kadin, 

Jakarta, Kamis (11/6/2015).4
 

Dari jumlah tersebut, Indonesia menempati posisi pertama dengan jumlah 

6.651 orang atau sekitar 92,46 persen, dengan rincian korban wanita usia anak 950 

orang dan pria dewasa sebanyak 647 orang. “Dari jumlah itu, 82 persen adalah 

perempuan yang telah bekerja di dalam dan di luar negeri untuk eksploitasi tenaga 

kerja,” jelas Nurul. Sedangkan sisanya 18 persen merupakan lelaki yang mayoritas 

mengalami eksploitasi ketika bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) untuk mencari 

 

 

 

3Rakhma Dewi Jami’atul Khoiriyah, “Perbudakan Modern: Pandangan Konsep Riqa>b 

Sebagai Mustahiq Zakat Atas Eksploitasi Manusia di Zaman Modern”, Tesis, (Ponorogo: Ekonomi 

Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo), h. 9. 
4Mereka bekerja di laut lepas dan biasanya tak punya visa kerja, menggunakan buku pelaut 

palsu, dan diberangkatkan oleh agen pengirim yang tak memiliki izin dari Kementerian Perhubungan. 

https://www.tempo.co/read/fokus/2017/01/09/3416/ribuan-pelaut-indonesia-jadi-budak-di-kapal-  

taiwan (09 Januari 2017). 

http://www.tempo.co/read/fokus/2017/01/09/3416/ribuan-pelaut-indonesia-jadi-budak-di-kapal-


4 
 

 

 

ikan atau buruh lainnya, termasuk di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat, 

Sumatera, Papua, dan Malaysia. 

Sedangkan dari sisi daerah tempat terjadinya tindak pidana perdagangan 

orang (TPPO) di Indonesia, Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama dengan 

jumlah korban mencapai 2.151 orang atau mewakili lebih dari 32,35 persen. Posisi 

kedua yaitu Jawa Tengah dengan 909 orang atau 13,67 persen, dan ketiga yaitu 

Kalimantan sebanyak 732 orang atau 11 persen. Kebanyakan mereka 

diperdagangkan ke Jakarta 20 persen, Kepulauan Riau 19 persen, Sumatera Utara 13 

persen, Jawa Timur 12 persen, dan Banten 13 persen. 

Keluhan lain perihal perbudakan modern datang dari nelayan migran 

Indonesia di 41 kapal penangkap ikan. Angka ini meningkat dua kali lipat jika 

dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan seabound 2.0 kolaborasi 

Greenpeace Indonesia dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), ada beragam 

praktek kekerasan terhadap ABK (Anak Buah Kapal) yang ditemukan mulai dari 

pemotongan upah, kondisi kerja dan kehidupan yang penuh kekerasan, penipuan, dan 

sebagainya. “Kami mengalami transfer ABK, jam kerja yang tidak sesuai, dan diberi 

makan sedikit layaknya binatang” ungkap mantan ABK dalam peluncuran laporan. 

Perbudakan yang dialami oleh ABK Indonesia belum mencapai titik solusi 

dan justru permasalahan semakin meningkat. Indonesia adalah salah satu negara 

dengan pengirim nelayan migran terbanyak di dunia. Menurut Badan Perikanan 

Taiwan, terdapat 21.994 ABK Indonesia di tahun 2019 dan naik menjadi 22.224 di 

tahun 2020. “Jumlah itu meningkat, walaupun di tahun 2020 mengalami pandemic 

dan itu baru satu negara saja” pangkas Afdillah, juru kampanye laut Greenpeace 

Indonesia. Menurut Afdillah masalah terjadi tidak hanya di atas kapal. Tetapi juga 
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mencakup semua tahapan mulai dari hulu ke hilir. “Para calon ABK di iming-imingi 

dengan pendapatan tinggi dan ditambah anggapan kerja di luar negeri.5
 

Dari realita sosial di atas, sangatlah urgen untuk membahas kembali 

pembebasan perbudakan dalam al-Qur’an. Maka penelitian ini, tertarik untuk 

mengkaji penafsiran Ibnu ‘A>syu>r yang terkait dengan ayat-ayat pembebasan 

perbudakan dalam tafsir al-tah}ri>r wa al-tanwi>r.6 

Kondisi politik Tunisia saat itu mengalami kesenjangan antara pemerintah 

dan kaum ulama. Disaat pemerintahan dipimpin oleh seorang diktator, menggiring 

Ibnu ‘A@syu>r melanjutkan perjuangannya dalam membela kebebasan pemikiran Islam 

di Tunisia. Ia menentang pemerintah dengan mengumpulkan kekuatan untuk 

menyampaikan pesan-pesan agama kepada pemerintah. Usaha tersebut 

menumbuhkan hasil dengan tersebarnya kajian-kajian agama di pelbagai penjuru 

negeri. 

Kualitas Pendidikan pun ditingkatkan dengan menambahkan ilmu-ilmu 

humaniora seperti filsafat, sejarah, dan bahasa inggris.7Akibat dari perjuangannya, 

kemudian Ibnu ‘A@syu>r dicopot dari kedudukannya sebagai Syeikh besar islam. 

Akhirnya, Ibnu ‘A@syu>r memutuskan untuk berdiam diri di rumahnya dan menikmati 

kembali kegiatan rutinnya membaca dan menulis. Dalam masa-masa itu, ia menulis 

karya tafsir yang kemudian menjadi salah satu karya masterpiecenya. 

Ibnu ‘A@syu>r sebelum karyanya ini muncul sudah lama bercita-cita untuk 

menuliskan tafsir al-Qur’an. Ibnu ‘A@syu>r ingin menjelaskan kepada masyarakat apa 

 

5Gloria Setyvani Putri, Kompas. Com, 10 Mei 2020. Kematian ABK di Kapal China, Kasus 

Nyata Perbudakan Modern di Laut Halaman all - Kompas.com (10 Mei 2020). 
6Aisyah Arsyad, Fikih Gender Berbasis Maqasid al-Syariah: Kritik Kesetaraan Gender dalam 

Nikah Siri (Cet. I; Romangpolong Samata: Alauddin University Press, 2020), h. 193. 
7Bilqa>sim al-Ga>li>, Syaikh al-Ja>mi’ al-A’z}am Muh}ammad al-T}a>hir ibn ‘A@syu>r Haya>tuh wa 

as|aruh (Cet.I; Beiru>t: Da>r ibn Hazm, 1417 H / 1996 M), h. 56. 
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yang akan membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat, 

menjelaskan kebenaran, akhlak mulia, kandungan balagah yang dimiliki al-Qur’an, 

ilmu-ilmu syariat, serta pendapat-pendapat para mufasir terhadap makna ungkapan 

al-Qur’an. cita-cita Ibnu ‘Asyu>r tersebut sering diungkapkannya kepada sahabat- 

sahabatnya, sembari meminta pertimbangan dari mereka. Sehingga pada akhirnya 

cita-cita tersebut makin lama makin menjadi kuat. Kemudian Ibnu ‘A@syu>r 

menguatkan ‘azzamnya untuk menafsirkan al-Qur’an, dan meminta pertolongan dari 

Allah semoga dalam ijtihadnya ini terhindar dari kesalahan.8
 

Ibnu ‘A@syu>r menjadikan kitab tafsirnya ini sebagai media mencurahkan 

pemikirannya yang menurutnya belum pernah dibicarakan dalam diskursus keilmuan 

sebelumnya terutama di bidang studi tafsir al-Qur’an. selain itu dengan tegas ia 

menjelaskan bahwa karyanya merupakan hasil analisisnya terhadap perkembangan 

produk karya tafsir sebelumnya yang lebih didominasi dengan corak penafsiran bi al- 

ma’s|u>r yang hanya menukil dan mengumpulkan berbagai pendapat ulama terdahulu 

tanpa adanya kritikan terhadapnya meskipun penukilan tersebut ditambahkan 

beberapa penjelasan yang pendek maupun lebih panjang bahwa pemahaman al- 

Qur’an juga harus didasarkan permasalahan-permasalahan ilmiah yang hal itu jarang 

ditemukan dalam karya tafsir sebelumnya. Namun dengan rendah hati ia 

menegaskan bahwa pandangan-pandangannya tersebut tidak mutlak hanya dari 

dirinya tetapi tidak menutup kemungkinan ulama-ulama lainnya juga berpandangan 

yang sama dengannya dalam menulis tafsir dengan cara yang ditempuh.9
 

 

 

8Muh}ammad al-T}a>hir Ibnu ‘A@syu>r, Tafsi>r al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r, Juz I (Tunisia: Da>r S}uhnu>n 

li al-Nasyr wa al-Tauzi>, 1997), h. 5-6. Lihat Juga Muh}ammad bin Ibra>him al-Hamid, al-Taqri>b li 

Tafsi>r al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r li Ibnu ‘A@syu>r (Tu>nis, Da>r Ibn Khuzaimah, t.t), h. 35. 
9Muh}ammad al-T}a>hir Ibnu ‘A@syu>r, Tafsi>r al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r, Juz I, h. 7. 
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Ibnu ‘A@syu>r juga mengungkapkan dalam karya tafsirnya ini ia menginginkan 

umat Islam menyadari bahwa al-Qur’an adalah kitab yang agung, kitab yang 

istimewa dan sangat berbeda dengan kitab-kitab yang ada di dunia ini karena 

keindahan gaya bahasa yang dimilikinya. Ia juga menuturkan semua yang ia lakukan 

semata-mata karena kecintaannya kepada agama islam dan keinginannya ingin 

mengembangkan keilmuan di dalamnya.10
 

Dari uraian di atas, dapat dipahami Ibnu ‘A@syu>r menulis kitab tafsir dengan 

latar belakang kecintaan kepada Islam dan umat Islam. Ibnu ‘A@syu>r menafsirkan al- 

Qur’an dengan harapan kitab tafsirnya tersebut mampu memberi pengaruh kepada 

masyarakat, dari segi akhlak, pemahaman keagamaan serta wawasan mereka. 

Tafsir ini juga telah banyak menuai pujian sehingga sangat layak untuk 

dikaji, sebagaimana yang dikutip oleh Jani Arni, Gamal Banna dalam kitabnya tafsi>r 

al-Qur’an al-kari>m baina al-Qudama> wa al-muh}addis|i>n berkomentar bahwa 

keistimewaan tafsir ini terletak pada muqaddimahnya yang memaparkan kepada 

pembaca, wawasan umum tentang dasar-dasar penafsiran, dan bagaimana seorang 

penafsir berinteraksi dengan kosa kata, makna, struktur, dan sistem al-Qur’an. 

Gamal al-Banna menegaskan muqaddimah ini merupakan bagian yang terbaik 

dalam karya tafsir ini, bahkan sebagai pengganti tafsir itu sendiri.11 Ibnu ‘A>syu>r juga 

banyak mendapat pujian dari ulama semasanya dan ulama yang datang kemudian. 

Secara khusus Muhammad al-Gazali mengakui otoritasnya dalam bidang tafsir. 

Pada sebuah kesempatan, al-Gazali berkata bahwa Ibnu ‘A>syu>r adalah tokoh Qur’ani 

yang berbicara mengenai bahasa Arab layaknya seorang pujangga. Ibnu ‘A>syu>r 

 

10Muh}ammad al-T}a>hir Ibnu ‘A@syu>r, Tafsi>r al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r, Juz I, h. 7. 
11Jani Arni, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Karya Muhammad al-Tahir ibn ‘Asyur XVII, no. 1 

(2011): h. 87. 
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mampu menjelaskan bahasa Arab dari belenggu yang timbul pada masa kemunduran. 

Ibnu ‘A>syu>r adalah Tura>s| (Gudang) sastra, ilmu pengetahuan, akidah dan akhlak. 

Faktor yang mempengaruhi penafsiran Ibnu ‘A>syu>r adalah keadaan politik 

Tunisia berada dalam sekulerisasi Perancis. Pada tahun 1960 presiden Habib 

Burguiba menerapkan kebijakan pencabutan kurikulum agama dari universitas 

Zaitu>nah hal ini dikarenakan bahwa perkembangan dan kemajuan dapat berhasil 

hanya dengan mengejar Eropa terlebih dalam penghormatan kepada norma sosial 

Burguiba mempromosikan negara nasionalisme dan menggabungkan kekuatan peran 

partai tunggal, dan untuk meraih modernisasi ia memutuskan tali Islam. meski 

konstitusi negaranya berdasar Islam, namun ia mengurangi penggunaan simbol 

agama dan menerbitkan undang-undang hukum keluarga yang bernama Majalla>t al- 

Ahwa>l al-Syahkh}s}iyah (MAS) atau Code of Personal Status Law (CPS) pada tahun 

1957. Pada tahun 1960 ia mengabarkan keputusan pencabutan kurikulum agama 

dari Universitas Zaitunah, selain itu ia menasionalkan peraturan wakaf, membatasi 

penggunaan jilbab dan melarang puasa Ramadhan supaya daya produksi semakin 

besar.12
 

Hal ini bertolak belakang dengan pandangan Ibnu ‘A>syu>r yang beraliran 

Islam tradisionalis yang menganut aliran Maliki Asy’ari. Sebagaimana diketahui 

bahwa keislaman tradisional di Tunisia terbentuk dari tiga elemen yaitu taklid dalam 

bidang fikih pada mazhab Maliki, teologi Asy’ariah, dan Pendidikan sufisme.13 

Sikapnya pasif dalam menghadapi Presiden Habib Burguiba yang pro Barat dan 

 

12Azzam S. Tamimi, Rachid Ghannouchi, a Democrat Whitin Islamism (New York: Oxford, 

2001), h. 10. 
13Lutfiyatun Nikmah, “Penafsiran T}a>hir Ibn ‘A@syu>r Terhadap Ayat-Ayat Tentang Demokrasi 

Kajian Atas Tafsir al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r”, Tesis (Semarang: Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri 

Walisongo, 2017), h. 39. 



9 
 

 

 

despotic sehingga beliau merepresentasikan perlawanannya dalam bentuk gagasan. 

Usahanya membangun prinsip-prinsip pemerintahan Islam ini sesuai dengan 

otoritasnya sebagai pembaharu di bidang Pendidikan. 

Semangat pembaruan Ibnu ‘A>syu>r dan penentangannya atas imperialisme 

sebagai seorang nasionalis yang mencintai bangsanya, ia mempunyai perhatian 

terhadap kebebasan dan menulis bab khusus yang berjudul “al-hurriyyah ma’naha, 

wa madaha, wa maratibuha fi nadzri al-Syari’ah” (Kebebasan: Arti, Ruang Lingkup 

dan Tingkatannya dalam Pandangan Syari’ah). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah 

pokok yang menjadi pembahasan untuk dikaji lebih lanjut ialah “Bagaimana 

Pembebasan Perbudakan dalam Tafsir al-Tah}ri>r al-Tanwi>r Karya Muhammad T}a>hir 

Ibn ‘A>syu>r?” Agar pembahasan dalam penulisan ini lebih terarah, maka pokok 

masalah tersebut dibuat dalam bentuk sub-sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hakikat pembebasan perbudakan dalam tafsir al-Tah}ri>r wa al- 

Tanwi>r ? 

2. Bagaimana analisis yang terkandung dalam ayat-ayat pembebasan 

Perbudakan ? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Pembebasan Perbudakan 

Pembebasan dalam KBBI bebas adalah lepas sama sekali (tidak terhalang, 

terganggu sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dengan leluasa). Pembebasan 

proses, cara, perbuatan membebasakan.14
 

 

14Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa : ed.IV, h. 

154. 
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Pembebasan dalam bahasa ‘Arab berarti tah}ri>r. kata tah}ri>r terambil dari akar 

kata hurr. Kata h}urr terdiri huruf ha, dan ra yang bertsydid. Dari kata itu dibentuk 

kata tah}ri>r, muh}arraran, h}ari>r dan lain-lain. Kata tahri>r artinya pembebasan (dari 

ikatan perbudakan). Berasal dari kata dasar harra yang memiliki arti panas, merdeka, 

bebas1. 

edangkan perbudakan adalah budak, hamba, abdi. Budak belian merupakan orang 

yang dibeli dijadiakan budak. sedangkan perbudakan adalah proses dan cara perbuatan 

membudak atau membudakkan. Sehingga pembebasan perbudakan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah proses untuk membebaskan atau menetapkan kemerdekaan budak 

sebagaimana yang dilakukan oleh Islam, seperti membebaskannya para budak dengan jalan 

bertahap seperti memperlakukan budak sebagai manusia yang mulia agar para tuan memberi 

makanan, minuman, dan pakaian selain itu, para tuan juga dilarang mempekerjakan budak di 

luar batas kemampuannya. sebagaimana sabda rasulullah saw.,  

رَأَيْتُ أَبَا ذَر ٍّ وَعليه حُلَّةٌ، وعلَى غُلَمِهِ مِثلُْهَا، فَسأََلْتُهُ 

رَسولِ اللهِ عن ذلكَ، قالَ: فَذَكَرَ أنَّهُ ساَبَّ رَجُلَا علَى عَهْدِ 

صَلَّى اللََُّّ عليه وَسلََّمَ، فَعَيَّرَهُ بأُمِ هِ، قالَ: فأتَى الرَّجُلُ 

النبيَّ صَلَّى اللََُّّ عليه وَسلََّمَ، فَذَكَرَ ذلكَ له، فَقالَ 

النبيُّ صَلَّى اللََُّّ عليه وَسلََّمَ: إنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، 

لَهُمُ اللََُّّ تَحْتَ أَيْدِيكمُْ، فمَن كانَ إخْوَانُكمُْ وَخَوَلُكمُْ، جَعَ 

أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ، فَلْيطُعِْمْهُ ممَّا يَأْكُلُ، وَلْيلُْبسِهُْ ممَّا 

يَلْبسَُ، وَلَ تُكلَِ فُوهُمْ ما يَغْلِبهُُمْ، فإنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ 

 .فأعِينُوهُمْ عليه
Artinya :  

Saya melihat  

mewajibkan pembebasan budak melalui kafarat, dan memerdekakan budak 

sebagai salah satu ibadah sunnah. 

2. Al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r 

Dalam pengantar tafsirnya Ibnu ‘A>syu>r menjelaskan bahwa kitab tafsirnya 

dinamakan dengan tah}ri>r al-ma’na al-sadi>d wa tanwi>r al-‘aql al-jadi>d min tafsir al- 

kita>b al- maji>d. nama tersebut diringkas menjadi al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r min al- 

                                                   
1  
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Tafsi>r15 kemudian masyhur al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r atau tafsir al-tah}ri>r wa al- 

tanwi>r. kitab tafsir al-tahri>r wa al-tanwi>r yang menjadi sumber penelitian dalam 

tulisan ini adalah karya Ibnu ‘A>syu>r yang diterbitkan secara lengkap di Tunisia oleh 

penerbit al-Da>r al-Tunisiyyah al-Nasyr pada tahun 1984 M. Kitab ini terdiri dari 21 

jilid yang berisi penafsiran 30 juz dari al-Qur’an, setiap jilidnya memuat beberapa 

juz yang ditafsirkan. Pertama kali dicetak di Tunisia mulai juz ‘amma pada tahun 

1956 kemudian diterbitkan dua jilid pertama di Kairo pada tahun 1965. Selanjutnya 

dicetak secara lengkap 15 jilid dengan 30 juz di Tunis tahun 1968. 

 

15 Muh}ammad al-T}a>hir Ibnu ‘A@syu>r, Tafsi>r Al-Tah}ri>r wa Al-Tanwi>r, Juz I, h. 8-9. 
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D. Kajian Pustaka 

Setelah melakukan penelusuran dan pembacaan terhadap berbagai karya 

ilmiah yang berkaitan dengan rencana penelitian ini, penulis belum menemukan 

pembahasan tentang spirit pembebasan perspektif al-Qur’an studi atas pemikiran 

Ibnu ‘A>syu>r, penelitian yang berkaitan dengan tema ini sudah banyak baik dalam 

bentuk jurnal, skripsi, tesis, disertasi atau buku-buku dengan motif yang beragam. 

Namun demikian, semua tulisan atau penelitian sebelumnya berbeda dengan yang 

dilakukan oleh peneliti, baik dari segi fokus pembahasan, pendekatan, serta 

paradigma yang digunakan. Adapun literatur yang terkait dengan penelitian ini, 

sebagai berikut: 

Setelah melakukan penelusuran dan pembacaan terhadap berbagai karya 

ilmiah yang berkaitan dengan rencana penelitian ini, penulis belum menemukan 

pembahasan tentang pembebasan perbudakan dalam tafsir al-tah}ri>r wa al-tanwi>r, 

penelitian yang berkaitan dengan tema ini sudah banyak baik dalam bentuk jurnal, 

skripsi, tesis, disertasi atau buku-buku dengan motif yang beragam. Namun 

demikian, semua tulisan atau penelitian sebelumnya berbeda dengan yang dilakukan 

oleh peneliti, baik dari segi fokus pembahasan, pendekatan, serta paradigma yang 

digunakan. Adapun literatur yang terkait dengan penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Rahma Dewi Jami’atul Khoiriyah Perbudakan Modern: Pandangan Konsep 

Riqa>b sebagai Mustahiq Zakat Atas Eksploitasi Manusi di Zaman Modern, 

Para ulama modern berpendapat bahwa makna riqāb dapat direkonstruksi 

sesuai dengan kondisi masyarakat. Kini, makna riqāb mengalami perluasan, 

semua yang mengalami eksploitasi, baik personal maupun kolektif seperti 

TKI/TKW/buruh/pekerja/asisten  rumah  tangga  yang  tereksploitasi  dan 
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tersandera hak-haknya; para korban child labour, forced labour, human 

trafficking, dan sex slavery; orang yang dihukum atau dipenjara karena 

menggunakan hak dasarnya, tawanan perang, dan sejenisnya. Pada masa kini, 

porsi zakat riqāb dapat digunakan untuk membebaskan dan membantu 

meringankan beban mereka. Tesis ini merupakan kajian pustaka yang 

merujuk pada kitab-kitab fiqh dan literatur-literatur lain yang terkait dengan 

perbudakan, pendekatan integratif-interkonektif. Dengan menggunakan teori 

maqashid syariah. Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan tafsiri yang 

merujuk pada tafsir al-tahrir wa al-tanwir dan kitab-kitab tafsir lainnya. 

2. Abdul Wahid Haddade, Konstruksi Ijtihad berbasis Maqa>sid Syariah: 

Membincang Formulasi konsep Ibnu ‘A>syu>r dan relevansinya dengan wacana 

fiqih kontenporer. Buku ini menjelaskan secara umum bahwa, dalam 

melakukan konstruksi, Ibnu ‘A>syu>r mencoba memetakan konsep maqa>s}id 

syari>ah dengan cara memberikan klasifikasi itu dalam dua hal yaitu, maqa>s}id 

al-‘ammah dan maqa>s}id al-kha>s}s}a>h. dalam maqa>s}id al-‘ammah Ibnu ‘A>syu>r 

melakukan loncatan pemikiran yang brilian yaitu dengan memasukkan al- 

fi}trah (kesucian), al-h}urriyah (kebebasan), al-musawah (egalitarianism), al- 

sama>h}ah (toleransi), al-h}aq wa al-‘ada>lah (kebenaran dan keadilan). Disisi 

lain melakukan terobosan baru dalam memformulasi kaedah-kaedah dasar 

maqa>s}id al-syari>ah dengan bahasa yang lebih lugas serta melakukan 

pengayaan teori-teori maqa>s}id al-syari>ah. Buku ini fokus pada pembahasan 

tentang pembaharuan Ibnu ‘Asyu>r terhadap pengembangan maqa>s}id al- 

syari’ah yang diusungnya, sehingga buku ini berbeda dengan pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini. 
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3. Hasbiyallah dalam jurnal IAIN Syeikh Nurjati Cirebon tahun 2019 yang 

berjudul Islam dan Demokrasi: Kebebasan dan Hak Asasi Manusia 

Pandangan Rachid Ghannoushi. Jurnal ini membahas pandangan umum 

Ghannoushi tentang kebebasan (al-h}urriyyah) dan hak asasi manusia (al- 

huqu>q al-insa>n) dalam Islam dengan prinsip-prinsip HAM universal yang 

sudah dikenal oleh masyarakat dunia. Diawal perjalanannya, Ghannoushi 

telah melihat dan merasakan ketimpangan kebijakan yang dibangun oleh 

penguasa negeri itu selama dua generasi kepemimpinan, dimulai dari 

kepemimpinan Presiden Burguiba yang dikenal sebagai Presiden sekuler serta 

kepemimpinan Presiden Zein el-Abidini Ben Ali yang dikenal sebagai 

Presiden dictator dan berkuasa selama 23 tahun. Dari masa kepemimpinan 

dua generasi Presiden tersebut, Ghannoushi belum merasakan adanya 

jaminan kebebasan dan hak asasi manusia bagi rakyat Tunisia, hingga ia 

menjadikan nilai-nilai demokrasi sebagai sistem yang menurutnya relevan 

untuk memajukan kesejahteraan rakyat Tunisia. Jurnal ini secara umum 

membahas tentang kebebasan menurut Ghonnaushi sedangkan penelitian ini 

fokus pada pembahasan pembebasan menurut Ibnu ‘Asyu>r. 

4. Lutfiyatun Nikmah. Penafsiran T}a>hir Ibn ‘A>syu>r terhadap ayat-ayat tentang 

demokrasi. Penelitian ini membahas tentang penafsiran T}a>hir Ibnu ‘A>syu>r 

terhadap ayat-ayat tentang demokrasi dalam tafsir al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r 

dan faktor yang mempengaruhi penafsiran beliau. Berdasarkan penerimaan 

Ibnu ‘A>syu>r atas prinsip kebebasan, kesamaan, dan kedaulatan rakyat maka 

konsep demokrasi menurut penafsiran Ibnu ‘A>syu>r adalah; Demokrasi 

memberi kebebasan berkeyakinan seperti dalam memeluk agama, kebebasan 
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berfikir seperti memberi kritikan (amar ma’ruf) dan kebebasan bertindak 

selama perbuatannya tidak membahayakan orang lain. 

E. Kerangka Teoritis 

Riqāb adalah bentuk jamak dari raqabah yang artinya tengkuk (leher bagian 

belakang), Kemudian kata ini diartikan sebagai manusia yang terbelenggu (terikat 

lehernya) dengan tali. Kesan yang diperoleh dari istilah diatas sangat buruk. Ia 

menggambarkan seseorang yang terikat lehernya seperti binatang. Kesan buruk serta 

keadaan sebenarnya yang dialami oleh hamba sahaya itulah yang ingin dihapuskan 

oleh Qur’an. 

M. Quraish Shihab menjelaskan sekarang riqāb adalah hamba sahaya yang 

dimiliki seseorang baik mukātab maupun ghairu mukātab.16 Menurut T.M. Hasbi 

ash-Shiddieqi, riqāb adalah segala mereka yang hendak melepaskan dirinya dari 

ikatan riqāb atau perbudakan.17 Sedangkan Masdar Farid Mas’udi, memberi 

penjelasan bahwa riqāb untuk masa sekarang adalah gugusan manusia yang tertindas 

dan dieksploitasi oleh manusia lain dan baik secara personal maupun strukural. 

Menurut etimologi, istilah riqāb artinya budak belian laki-laki (‘abid) bukan 

budak belian perempuan (amah). Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan 

pembebasan atau pelepasan, seolah-olah al-Qur'an memberikan isyarat maksud 

kiasan ini adalah perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belenggu yang 

mengikat, artinya membebaskan budak belian sama dengan menghilangkan atau 

melepaskan belenggu yang mengikatnya. 

 

 

 

16M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah 
17T.M Hasbi ash-Shiddieqi, Tafsi>r al-Qur’an al-Majied (al-Nur), Jilid IV (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1996), h. 199. 
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Sejak semula Islam telah mengumumkan larangan perbudakan dengan 

ungkapan sebagaimana dalam Qs. al-Balad/90: 30 fakku raqabah (memerdekakan 

budak), meskipun diakui bahwa pekerjaan itu cukup berat (al-’aqabah). Namun 

mengingat kemaslahatan umat secara lebih luas, al-Qur’an memandang tidak 

mungkin penghapusan perbudakan dilakukan sekaligus. guna menghindari mafsadat 

yang lebih besar daripada perbudakan itu sendiri, mengingat pada saat itu 

ketergantungan terhadap tenaga budak sangat tinggi bahkan dapat dikatakan telah 

menjadi kebutuhan pokok rumah tangga pada umumnya. Larangan yang diturunkan 

secara sekaligus akan menimbulkan gejolak sosial yang buruk dan berdampak luas 

Untuk itulah Qur’an memulainya dengan menganjurkan memerdekakan 

budak dengan menggolongkan perbuatan itu kepada birr (kebajikan) sebagaimana 

iman, sadaqah, jihad dan lainnya. Dalam Qs. al-Baqarah/2: 177. Akhirnya al-Qur’an 

memasukkan pembebasan budak sebagai salah satu jalan penyaluran zakat atau 

sedekah yang wajib dikeluarkan sebagaimana dalam Qs. al-taubah/9: 60. 

Opsi lain Kaffarat merupakan sarana yang paling penting dalam 

memerdekakan budak. al-Qur’an di dalam berbagai kesempatan menetapkan bahwa 

memerdekakan budak sebagai kaffarah (penghapus) bagi beberapa pelanggaran 

syariat dan dosa-dosa eksidential yang dilakukan oleh seorang muslim. Di antara 

Sarana pembebasan dengan kaffarah sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an 

adalah: Orang yang membunuh karena keliru (tidak sengaja), maka kaffarah nya 

adalah memerdekakan seorang budak dan membayar diyat kepada keluarganya. 

Orang yang membunuh seorang dari kaum kafir yang sedang dalam perjanjian damai 

antara mereka dan kaum muslimin. Kafaratnya adalah memerdekakan budak. Orang 

yang melanggar sumpah, maka kafaratnya adalah diantaranya memerdekakan budak. 
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Bertolak belakang dari uraian di atas, kerangka teoritis penelitian dapat 

divisualisasikan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat 

terpisahkan dari sebuah penelitian. Metode penelitian berisi ulasan tentang metode 

yang dugunakan dalam tahap-tahap penelitian, meliput: jenis penelitian, pendekatan, 

Teknik pengumpulan data dan sumber data, pengolahan dan analisis data, serta 

Teknik interpretasi.18
 

1. Jenis Penelitian 

Objek kajian penelitian ini akan membahas ayat-ayat tentang pembebasan 

perbudakan dengan menelusuri makna serta penafirannya. Oleh karena itu penulis 

menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menekankan pada 

kualitas atau hal yang terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadia, 

 

18Abd Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i> (Jakarta: Pustaka Arif, 2012), 

h. 207. 

Al-Qur’an 

Ayat-Ayat Pembebasan Budak   
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fenomena, atau gejala sosial yang merupakan makna dibalik kejadian yang dapat 

dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori.19
 

Secara umum, keseluruhan penelitian ini merujuk pada literatur yang 

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

bersifat riset kepustakaan (library research ). 

2. Pendekatan 

Penggunaan istilah pendekatan dalam kamus diartikan sebagai proses, 

pembuatan, dan cara mendekati suatu objek. Dalam terminology antropologi, 

pendekatan adalah usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan 

hubungan dengan orang yang diteliti, juga berarti metode-metode untuk mencapai 

pengertian tentang masalah penelitian. dengan demikian, pendekatan dapat dipahami 

sebagai cara memandang, cara berpikir, atau wawasan yang digunakan dalam 

melakasanakan sesuatu.20
 

Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

pendekatan ilmu tafsir, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji kandungan 

al-Qur’an melalui tafsir al-tah}ri>r wa al-tanwi>r atau tafir-tafsir lainnya, kemudian 

memberikan analisis dan komparatif.21
 

3. Tekhnik Pengumpulan dan Sumber Data 

Pengumpulan data adalah salah satu tahapan yang mutlak dalam penelitian. 

Ia merupakan prosedur yang sistematis dan memiliki standar untuk menghimpun 

data  yang  diperlukan  dalam  rangka  menjawab  masalah  penelitian  sekaligus 

 

 

19Djam’anSatori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet.III; Bandung: 

Alfabeta, 2011), h. 22. 
20Abd Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i>, h. 98. 
21Abd Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i>, h. 100. 
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menyiapkan bahan-bahan yang mendukung kebenaran korenspondensi teori yang 

akan dihasilakan.22
 

Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, 

yaitu: 

a. Data primer 

Sebagai sumber utama yang menjadi rujukan utama dalam pembahasan 

penelitian adalah tafsi>r al-tah}ri>r wa al-tanwi>r. 

b. Data Sekunder 

Sebagai sumber data yang digunakan untuk menguatkan dan melengkapi 

penelitian yakni semua referensi selain dari data primer, salah satunya kitab-kitab 

tafsir, Tafsir al-misbah karya M.Quraish Shihab, tafsir al-Mana>r karya Muhammad 

Rasyid Rid}o>, Tafsir al-Bah{r al-Muh}i>t{ Karya al-Alu>si> karya Abu> H}ayyan al-Andalu>si>. 

Dan beberapa kitab Hadis, S}ah{i>h al-Bukha>ri> karya imam al-Bukhari, S}ah}i>h} Muslim karaya 

imam Muslim, Sunan Abi> Da>ud karya Abu> Daud, Musnad al-Ima>m Ah}mad bin Hanbal 

karya Al-Ima>m Ah}mad bin Hanbal, beberapa Mu’jam dan kamus seperti Mu’jam al-Mu’jam 

Mufah}ras| li al-Fa>z} al-Qur’a>n al-Kari<m karya Muh}ammad Fuad, Mu’jam Maqa>yis al-Lugah 

karya Ibnu Fa>ris, Mu’jam Mufrada>t li alfa>z} al-Qur’an karya al-As}faha>ni>, Lisa>n al-‘Arab 

karya Ibn Manz}u>r, Kamus Arab Indonesia karay Mahmud Yunus. Selain itu penulis juga 

merujuk beberapa jurnal, maupun penelitian lain baik serta penelitiannya yang berkaitan 

langsung terkait dengan pembehasan penelitian. 

4. Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode 

yang bersifat kualitatif. Ada beberapa langkah pengolahan data yang peneliti 

 

22Abd Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i>, h. 109-111. 
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gunakan dalam mengkaji penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik atau 

maud}u>’i>, sebagaimana yang diungkap oleh M. Quraish Shihab dengan mengutip 

pendapat al-Farma>wi>,23 di antaranya: 

1. Menetapkan masalah yang dibahas yaitu pembebasan perbudakan dengan 

merujuk pada term riqa>b. 

2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu 

pembebasan perbudakan ananlisis terhadap term riqa>b. 

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

4. Memahami korelasi atau munasabah ayat-ayat tersebut dalam masing-masing 

surahnya. 

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

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

bahasan. 

7. Mempelajari ayat-ayat mengenai pembebasan perbudakan secara tematik dan 

menyeluruh dengan menghimpun ayat-ayat yang memiliki pengertian yang 

sama, atau mengkompromikan yang umum dan yang khusus, yang mutlak 

dan muqayyad, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara, tanpa 

perbedaan atau pemaksaan dalam penafsiran, sehingga lahir suatu simpulan 

menyangkut pembebasan perbudakan terhadap analisis term riqa>b. 

Pada tahap terakhir digunakan metode analisis data guna memilih dan 

mempertajam pokok bahasan kemudian diproyeksikan dalam bentuk konsepsional 

dan menyelidiki kandungannya menjadi satu rangkaian pengertian yang bersifat 

terbatas. Maka efektifnya kerja metode ini, peneliti akan menggunakan penalaran 

 

23M. Quraish Shihab, Sejarah dan ‘Ulu>m al-Qur’a>n (Cet.II;; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 

h. 194. 
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ilmiah dengan pola berpikir atau logika induktif sebagai pisau analisis kerjanya 

yakni mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang 

khas dan terbatas untuk Menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan 

yang bersifat umum.24
 

5. Teknik Interpretasi 

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

kandungan dan maksud dari ayat tersebut dengan menggunakan kitab tafsir al-tahri>r 

wa al-tanwi>r. pendekatan tafsir yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

diterapkan dengan beberapa teknik interpretasi, yaitu: 

a. Pertama, interpretasi qur’ani sebagaimana diketahui bahwa al-Qur’an 

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

menjelaskan satu sama lain atau sebagiannya menafsirkan sebagian yang lain 

sehingga al-Qur’an menjadi sebuah sistem. Meskipun al-Qur’an menyatakan 

bahwa kewenangan memberikan baya>n atau penjelasan terhadap ayat-ayat al- 

Qur’an adalah otoritas Allah dan rasul-Nya, namun bukan berarti bahwa 

ayat-ayat al-Qur’an tidak mempunyai ruang untuk digali makna dan 

kandungannya sebab al-Qur’an menjadi kitab hidayah yang sennatiasa 

terbuka untuk dikaji oleh siapapun, termasuk mereka yang tidak 

mempercayainya sebagai kitab suci yang diwahyukan Allah swt kepada nabi 

Muhammad saw.25
 

b. Kedua, interpretasi sunnah yang secara operasional dimaksudkan sebagai 

cara kerja memahami kandungan al-Qur’an dengan menggunakan unsuru- 

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

 

24Amsal Bkhtiar, Filsafat Ilmu (Cet.IX; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 203. 
25Abd Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i>, h. 133-134. 



22 
 

 

 

perbuatan, maupun takrirnya, sebab beliau memiliki otoritas sebagai 

interpreteor terhadap al-Qur’an.26
 

c. Ketiga, interpretasi lingusitik sebagaimana al-Qur’an menjelaskan bahwa 

telah menjadi sunnatullah mengutus seorang rasul kepada suatu masyarakat 

dengan menggunakan bahasa mereka, maka al-Qur’an diturunkan oleh Allah 

dengan perantara malaikat Jibril kepada nabi Muhammad dengan 

menggunakan bahasa Arab. Penggunaan kaidah-kaidah bahasa dalam hal ini 

adalah bahasa Arab dalam mengkaji kandungan al-Qur’an inilah yang penulis 

sebut sebagai tekni interpretasi tekstual atau teknik interpretasi 

kebahasaan.27
 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka tujuan penelitian ini dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Untuk membuktikan bahwa persoalan pembebasan budak dalam al-Qur’an 

menjadi spirit dari al-Qur’an itu sendiri. Kemerdekaan itu hal yang paling 

penting. Apalagi Ibnu ‘A>syu>r menjadikan al-Hurriyah sebagai basis 

epistemologinya dalam membangun kerangka maqa>s}id al-syari>’ahnya. 

2. Untuk menjelaskan model penafsiran Ibnu ‘A>syu>r terhadap ayat-ayat 

pembebasan budak dalam tafsir al-tah}ri>r wa al-tanwi>r. 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang mencakup 

dua hal yaitu kegunaan ilmiah dan kegunaan praktis. 

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

judul. tesis ini agar dapat menambah wawasan dan refensi keilmuan atau 

 

26Abd Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i>, h. 139-140. 
27Abd Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i>, h. 154-155. 
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khazanah ilmu pengetahuan dalam kajian tafsir dan bisa menjadi sumbangsi 

bagi insan akademik. 

2. Kegunaan praktis: dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat 

mengetahui secara mendalam pebembebasan perbudakan dalam al-Qur’an 

yang dijadikan sebagai bahan informasi penting bagi pemerhati kajian tafsir 

sekaligus sebagai bahan bacaan atau referensi pustaka dan dapat menjadi 

rujukan bagi kaum intelektual maupun masyarakat serta 

megimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga nuansa 

interaksi sosial dapat terwujud secara aman, damai, serta hidup dalam nuansa 

qur’ani. 



 

 

 

 23 

 

BAB II 

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP RIQA@B 

A. Pengertian Riq>ab  

Dalam terminologi Arab, budak dikenal dengan kata 'abdun, yang memiliki 

arti budak sebagai pelayan manusia, budak sebagai pelayan Allah atau manusia 

bebas.1Riqa>b adalah bentuk jamak dari raqabah yang artinya tengkuk (leher bagian 

belakang), seluruh tubuh dinamakan dengan satu anggota karena nilai anggota ini 

yang berharga. Kata raqabah digunakan secara mutlak dengan makna hamba sahaya, 

jadi hamba sahaya yang dimiliki oleh seseorang.2 Menurut Wah}bah Zuhaili>, riqa>b 

bukan hanya sebatas budak muka>tab dan budak belian saja, namun lebih luas 

menyangkut perbudakan secara umum, perbudakan bangsa, seseorang yang masih 

dalam penguasaan, intimidasi, pengekangan dan eksploitasi orang lain.3 Menurut 

Masdar Farid Mas’udi memberi penjelasan bahwa riqa>b untuk masa sekarang adalah 

gugusan manusia yang tertindas dan dieksploitasi oleh oleh manusia lain baik secara 

personal maupun struktural.4 

B. Istilah-Istilah Riqa@b Dalam al-Qur’an 

1. ‘Abd  

Secara etimologi kata ‘abd menurut ibn Manz}u>r dalam lisa>n al-‘Arab 

diklasifikasikan menjadi tiga makna yaitu, ‘abd bermakna hamba sahaya, ‘abd 

 
1Muh}ammad ibn Mukram bin Makrum bin ‘Ali> Abu> al-Fad{l Jama>l al-Di>n ibn Manz}u>r al-

Ans}a>ri> al-Ruwaifi> al-Ifri>qi>, Lisa>n al-‘Arab, Juz III (Bieru>t: Da>r S}a>dir, 1414 H), h. 273.  
2Rakhma Dewi Jami’atul Khoiriyah,  “Perbudakan Modern: Pandangan Konsep Riqa>b 

Sebagai Mustahik Zakat Atas Eksploitasi Manusia di Zaman Modern”, Tesis (Ponorogo: Pascasarjana 
Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017), h. 143. 

3Wah}bah al-Zuhaili>, terj. Agus Effendi dan Baharuddin Fannani, Zakat:Kajian Berbagai 
(Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1995), h. 185. 

4Masdar Farid Mas’udi, Agama dan Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam (Bandung: 
PT. al-Ma’arif, 2000), h. 155. 
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berarti (manusia merdeka dan hamba sahaya), dan ‘abd bermakna menyembah, 

tunduk dan merendahkan diri. Dari kata ‘abd yang berakar kata dari ‘abada 

terbentuk kata lain menurut yaitu ‘iba>dah (ibadah), ‘abi>d (pelayan), ma’bad (tempat 

ibadah), al-ma’bu>d (yang disembah, dan isti’ba>d (perbudakan).5 

Kata ‘abada, ya’budu, ‘iba>datan berarti menyembah, mengabdi, atau 

menghinakan diri. Dan kata ‘abd (jamaknya ‘abi>d atau ‘iba>d ) berarti hamba, sahaya, 

penyembah sesuatu, atau budak; sejenis tumbuh-tumbuhan yang beraroma harum, 

anak panah.6 

 Al-Qur’an mengilustrasikan nasib mereka sebagai kelompok yang tidak berdaya. 

Dalam hal ini al-Qur’an menggambarkan mereka sebagai orang yang tidak bisa berbuat apa-

apa, sekalipun untuk dirinya sendiri.7 Al-Qur’an menggambarkan nasib budak pada masa 

sebelum kedatangan rasulullah. Qs. al-Nahl/16: 75 

م�  عَبْدًا  مَ�لاًَ   ُ اّ�ٰ بَ  هَ ضرََ رًاۗ  ْ�َ و� ا  سرِ� مِ�ْهُ  ینُْفِقُ  فهَوَُ  ناً  حَس%َ رِزْقاً  مِ��ا  زَقْٰ�هُ  ر� مَنْ  و� ءٍ  شيَْ 0لىَٰ  یقَْدِرُ  لا�  لْ مْلوُْكاً 
همُْ لاَ یعَْلمَُوْنَ  ِ بۗلَْ اكَْثرَُ توَٗنَ ۚ اَلحَْمْدُ ِ�ّٰ  .  Bسَ%ْ

Terjemahannya: 
Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan 
orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang Kami beri 
rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-
sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu ? Segala puji 
hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.8 

 
5Muh}ammad ibn Mukram bin Makrum bin ‘Ali> Abu> al-Fad{l Jama>l al-Di>n ibn Manz}u>r al-

Ans}a>ri> al-Ruwaifi> al-Ifri>qi>, Lisa>n al-‘Arab, Juz III, h. 270. 
6Abu> al-Qa>sim al-Husain bin Muh}ammad bin Mufad}d}al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Mu’jam 

Mufrada>t li alfa>z} al-Qur’an (Beiru>t: Da>r al-Fikr, tth), h. 330. Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-
Munawwir Arab-Indonesia  (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 252. 

7Muh{ammad bin Yusuf al-Syuhair Abi> Hayyin al-Andalu>si>, Tafsi>r al-Bah}r al-Muh}i>t}, Juz V 
(Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1983), h. 518. 

8Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Tim Ziyad Qur’an, 2014), h. 
275. 
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Sekalipun disebut budak, namun mereka juga memiliki hak-hak tertentu 

seperti orang merdeka. Qur’an tetap menjunjung tinggi keberadaannya sebagai 

manusia merdeka. Jika orang merdeka butuh perlakuan adil, maka budakpun 

demikian juga. Maka, apabila seorang budak dibunuh oleh budak lainnya, maka 

pembunuh itu juga wajib diqis}a>s}. Dalam Qs. al-Barah/2: 178: 

Lنَْ اٰمَ�وُْا كُتِبَ 0لَیَْكمُُ القِْصَاصُ فىِ القEَْْلىٰۗ اَلحُْرCِ Dلحُْرِّ  ِ �Mلعَْبْدِ اCِ ُوَالعَْبْد 
Terjemahannya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) 
qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang 
merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya.9 

Mereka juga butuh keluarga dan pasangan hidup. Maka menjadi kewajiban umat dan 

tuannya untuk mencarikan pasangan hidup jika mereka sudah patut menikah, yaitu dalam 

Qs. al-Nur/24: 32 

ۗ اِنْ �Lكُوْنوُْا فقَُرَ  كمُْ
P
Qۤينَْ مِنْ عِبَادِكمُْ وَاِمَاVِِل ُ وَاسِعٌ 0لَِيمٌْ. وَاYَكِْحُوا الاXََْمٰى مِ�ْكمُْ وَالصّٰ ۗ وَاّ�ٰ ٖ ِ̀ ُ مِنْ فضَْ مُ اّ�ٰ  اۤءَ یغُْنهِِ

Terjemahannya: 
Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan 
juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang 
laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi 
kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas 
(pemberian-Nya), Maha Mengetahui10. 

Terminologi ‘abd dalam pemehaman masyarakat jahiliah memiliki konotasi 

negatif dan terkesan merendahkan. Hal demikian terjadi karena kata ini 

mengisyaratkan makna bahwa seseorang itu sepenuhnya dimiliki oleh tuannya. 

Kemanusiaan seorang budak akan lenyap ketika dia disebut dengan ‘abd. 

Untuk menghapuskan pandangan negatif kepada manusia yang berstatus budak 

itulah Rasulullah keberatan jika mereka masih disebut ‘abd. Beliau menyuruh para 

 
9Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 27. 
10Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 354  



26 

 

sahabatnya mengganti panggilan itu dengan ma> malakat aiman (apa yang dimiliki 

tangan kanan) dan fata> (pemuda). Sebagaimana hadis dari Abu> Hurairah. 

ثنَاَ   عَ Cَhi هُرLَْرَةَ fَد� �هُ سمَِ هٍ، hiن oَ مَعْمَرٌ، عَنْ همَ�امِ lنِْ مُ�بَِّ اقِ، qْhiبرََ ز� ثنَاَ عَبْدُ الر� دٌ، fَد� ثُ   مُحَم� ُ عَنْهُ، يحَُدِّ رَضيَِ ا��
�هُ قاَلَ: " لاَ یقَُلْ fَhiدُكمُْ: hiطْعِمْ  ، hiن َ دِي   عَنِ الن�بيِِّ صَلى� اللهُ 0لَیَْهِ وَسَلم� یِّ �كَ، وَلیَْقُلْ: س%َ �كَ، اسْقِ رَب ئْ رَب �كَ وَضِّ رَب

 .11وَ�ُلاَمِيوَفEَاَتيِ فEَاَيَ مَوْلاَيَ، وَلاَ یقَُلْ fَhiدُكمُْ: عَبْدِي hiمَتيِ، وَلیَْقُلْ: 
Artinya:  

 Telah menceritakan kepada kami Muh}ammad, telah menceritakan kepada 

kami 'Abd al-Razza>q, telah mengabarkan kepada kami M’'mar dari Hamma>m ibn 

Munabbih bahwa ia mendengar Abu Hurairah ra. Memberitakan bahwa nabi saw 

telah bersabda: jangan salah seorang kamu berkata (kepada pelayannya), sediakan 

makanan Tuhanmu, terangi dan sediakan minuman Tuhanmu. Akan tetapi katakana: 

Tuhanku, penolongku. Jangan pula panggil pelayanmu dengan panggilan, hambaku, 

budakku, akan tetapi panggilah dengan panggilan pemudaku atau pelayanku.  

Karena kata ‘abd tersebut hanya pantas disebutkan untuk menggambarkan 

keberadaan mansuai terhadap Allah swt saja. Jadi asulullah saw seakan-akan tetap 

mengakui (sebagai salah satu strategi dakwahnya), bahwa budak merupakan milik 

tuannya. Namun dalam banyak hal, beliau memberikan indikasi sebagai catatan 

tersendiri bahwa kepemilikan itu tidak mutlak seperti zaman sebelumnya. Budak 

harus mendapatkan pengakuan terhadap kemanusiaannya, dan karena itu mereka 

juga berhak terhadap perlakuan-perlakuan baik sebagaimana manusia lainnya yang 

merdeka. Seseorang tidak boleh memanggil, apalagi menganggap bahwa budak yang 

yang dimilikinya itu sama dengan seseorang memiliki barang atau binatang. Seiring 

 
11Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Isma>’il bin Ibra>him bin Mugi>rah bin Bardizbah al-Bukha>ri> 

al-Ju’fi>, S}ah{i>h al-Bukha>ri>, Juz III (Mis}ro: bi al-Mut}ba’ah al-Kubra> al-Amiriyah, 1311 H), h. 150. 
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dengan hak tuan dan terhadap budaknya, dia juga mempunyai kewajiban tertentu 

yang harus dilakukan.12 

2. Ma> malakat Aima>n  

Malaka, yamliku, malkan berarti memiliki atau mempunyai sesuatu.13 

Sedangkan yami>n (jamaknya aimu>n atau aima>n) berarti sebelah kanan atau tangan 

kanan.14 

Untuk menghapuskan pandangan negatif terhadap budak, rasulullah sangat 

keberatan jika mereka disebut ‘abd, maka dari itu rasulullah menyuruh umat Islam 

memanggil dengan mā malakat aimān (apa yang dimiliki tangan kanan) dan fatā 

(pemuda). Kata ‘abd hanya pantas disebutkan untuk menggambarkan keberadaan 

manusia terhadap Allah saja.15 

Ungkapan ma> malakat aima>n (apa yang dimiliki tangan kanan) berarti raqi>q 

atau budak. Budak yang dimaksud adalah budak yang pada mulanya didapatkan dari 

tawanan perang atau jihad dalam rangka menegakkan agama Islam. budak tersebut 

tidak berasal dari pencuikan, perampokan dan perang karena keserakahan. 

Ayat-ayat yang memuat ungkapan ma> malakat aima>n lebih banyak berbicara 

tentang bagaimana posisi budak dalam rumah tangga tuannya. Aturan-aturan 

tersebut dari persoalan besar sampai pada masalah yang sangat kecil. Adanya aturan 

tersebut dianggap penting karena kehidupan budak tidak bisa dipisahkan dari 

kehidupan tuannya. Seperti dalam rezeki yang telah diberikan Allah terhadap hak-

 
12Tasbih, “Konsep Islam Dalam Menghapuskan Perbudakan: Analisis Tematik Terhadap 

Hadits-Hadits Perbudakan”, Disertasi (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2008), h. 142. 
13Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya> al-Qazwaini> al-Ra>zi> Abu> al-H}usain, Mu’jam Maqa>yis al-

Lugah (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1399 H/ 1979 M), h. 960.  
14Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya> al-Qazwaini> al-Ra>zi> Abu> al-H}usain, h. 960. 
15Tasbih, “Konsep Islam Dalam Menghapuskan Perbudakan: Analisis Tematik Terhadap 

Hadits-Hadits Perbudakan”, Disertasi , h. 143. 
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hak budak harus diberikan kepadanya. Juga diperintahkan berbuat ihsan kepada 

budak sebagaimana kepada keluarganya sendiri.Qs. al-Nahl/16: 71 

مَا مَلكََتْ  يْ رِزْقِهمِْ 0لىَٰ  lِرَاۤدِّ لوُْا  فضُِّ Lنَْ  ِ �Mفمََا ا زْقِۚ  الرِّ فىِ  بعَْضَكمُْ 0لىَٰ بعَْضٍ  لَ  فضَ�  ُ سَوَاۤءٌۗ  وَاّ�ٰ فِْ�هِ  فهَمُْ  اَیمَْانهُمُْ   
Vَدُوْن ِ يجَْ   .اَفَِ�نعِْمَةِ اّ�ٰ

Terjemahannya: 
Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal 
rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan 
rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka 
sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat 
Allah ?16 

Qs. al-Rum/30: 28 

رَزَقْٰ�كمُْ  مَا  فيِْ  ءَ  كاَۤ شرَُ نْ  مِّ اَیمَْاYُكمُْ  مَلكََتْ  ا  م� نْ  مِّ �كمُْ  ل هَلْ   ۗ اَنفُْسِكمُْ نْ  مِّ �لاًَ  م� لكمَُْ  بَ  تخََافوُْنهَمُْ ضرََ سَوَاۤءٌ  فِْ�هِ  فاََنتمُْْ   
�عْقِلوُْنَ كَخِیْفEَِكمُْ  یٰتِ لِقوَْمٍ ی لُ الاْٰ ۗ  كَذِٰ�َ نفَُصِّ   .اَنفُْسَكمُْ

Terjemahannya: 
Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah (kamu rela 
jika) ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki, menjadi sekutu bagimu 
dalam (memiliki) rezeki yang telah Kami berikan kepadamu, sehingga kamu 
menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu takut kepada mereka 
sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah Kami jelaskan 
ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti17. 

Seorang tuan harus memberikan peluang kepada budaknya untuk membuat 

perjanjian merdeka dan sang tuan harus membantunya untuk mencari tebusan yang 

disepakati. Dalam Qs. al-Nur/24: 33 

 ٖ ِ̀ ُ مِنْ فضَْ دُوْنَ Yِكاfًَا حَتىّٰ یغُْنِيهَمُُ اّ�ٰ Lنَْ لاَ يجَِ ِ �Mتعَْفِفِ ا ا مَلكََتْ اَیمَْاYُكمُْ فكاََتِبُوْهمُْ   ۗوَلْ�سَ%ْ Lنَْ یEْ�َغَُوْنَ الكEِْٰبَ مِم� ِ �Mوَا
يْٓ اٰتٰىكمُْ وَۗلاَ �كُْرهُِوْا فEََیٰتِكمُْ 0لىََ  ِ �Mا ِ الِ اّ�ٰ نْ م� اٰتوُْهمُْ مِّ ا و� مْ qَيرًْ ِّتEْ�ََ   اِنْ 0لَِمْتمُْ فِيهِْ ناً ل Dغُوْا عَرَضَ  البِْغاَۤءِ اِنْ اَرَدْنَ تحََص

حِيمٌْ .  َ مِنْۢ بعَْدِ اِكْرَاهِهنِ� غفَُوْرٌ ر� نیَْا وَۗمَنْ DLكْرهِْهDن� فاَِن� اّ�ٰ D¤الحَْیٰوةِ ا 
Terjemahannya: 

 
16Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 274. 
17Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 407. 
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Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian 
(diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-
Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian 
(kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu 
mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka 
sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah 
kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang 
mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari 
keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka 
sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah 
mereka dipaksa18 . 

Umat Islam diperintahkan secara ketat untuk menjaga kehormatan (auratnya) 

kecuali terhadap budaknya, seperti dalam Qs. al-Mu’minun/23: 5-6 

Lنَْ همُْ لِفُرُوِْ�ِ  ِ �Mمْ حٰفِظُوْنَ ۙ وَا  . ۚ مُْ �يرَُْ مَلوُْمِينَْ مْ اَوْ مَا مَلكََتْ اَیمَْانهُمُْ فاَِنه�  اِلا� 0لىَٰٓ اَزْوَاِ�ِ
Terjemahannya 

Dan orang yang memelihara kemaluannyakecuali terhadap istri-istri mereka 
atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak 
tercela.19 

Dari ayat-ayat tersebut dapat dikatakan bahwa ungkapan ma> malakat aima>n 

itu digunakan untuk menunjukkan kedekatan kehidupan fisik, perasaan dan 

hubungan sosial antara budak dengan tuannya. Ungkapan ma> malakat aima>n juga 

mengandung makna bahwa tuan memiliki tanggung jawab yang tidak ringan 

terhadap budaknya, karena mereka adalah tangan kanan. 20 

3. Raqabah  

Raqabah, yarqubu, raqabatan, berarti mengintip, melihat, atau menjaga. 

Raqabah (jamaknya riqa>b) berarti leher, budak atau hamba. Raqabah mura>qabatan 

 
18Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 254. 
19 Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 342. 
20Rakhma Dewi Jami’atul Khoiriyah,  “Perbudakan Modern: Pandangan Konsep Riqa>b 

Sebagai Mustahik Zakat Atas Eksploitasi Manusia di Zaman Modern”, Tesis, h. 28. 
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berarti penjagaan, pengawasan. Raqi>b, mura>qib berarti penjaga, pengawas atau 

penilik.21 

Sejak semula Islam telah mengumumkan larangan perbudakan, dengan 

ungkapan al-Qur’an fakku raqabah (memerdekakan budak), meskipun diakui bahwa 

pekerjaan itu cukup berat (al-’aqaba). Namun mengingat kemaslahatan umat secara 

lebih luas, al-Qur’an memandang tidak mungkin penghapusan perbudakan dilakukan 

sekaligus. Untuk itulah al-Qur’an memulainya dengan menganjurkan memerdekakan 

budak dengan menggolongkan perbuatan itu kepada birr (kebajikan) sebagaimana 

iman, shadaqah, jihad dan lainnya. Sebagaimana dalam Qs. al-Baqarah/2: 177 

مَنْ   البرِْ�  وَلٰكِن�  وَالمَْغْربِِ  قِ  المَْشرِْ قِ�لََ  وُجُوْهَكمُْ  Dوْا  توَُل البرِْ�اَنْ  وَالكEِْٰبِ لَ�ْسَ  كَةِ 
P
وَالمَْلٰۤى خِرِ  الاْٰ وَالیَْوْمِ   ِ ٰ�ّCِ اٰمَنَ 

 
P
اۤى ِ�ْ�لِۙ وَالس� هٖ ذَوِى القُْرْبىٰ وَالیَْتٰمٰى وَالمَْسٰكِينَْ وَاlنَْ الس� َ ۚ وَاٰتىَ المَْالَ 0لىَٰ حُ�ِّ لٰوةَ  وَالن�بِينّٖ لِينَْ وَفىِ الرّقِاَبِۚ وَاَقاَمَ الص�

كٰ  الز� اُ وَاٰتىَ  الب²³َْسِۗ  وfَِينَْ  اۤءِ  � وَالضر� الب²³َْسَاۤءِ  فىِ  برLِِنَْ  وَالصّٰ 0اَهَدُوْا ۚ  اِذَا  بِعَهْدِهمِْ  وَالمُْوْفوُْنَ  Lنَْ وةَ ۚ  ِ �Mا كَ 
P
ولٰىۤ

كَ همُُ المُْت�قُوْن
P
   .صَدَقوُْا وَۗاُولٰىۤ

Terjemahannya: 
Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, 
tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari 
akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta 
yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-
orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk 
memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan 
zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar 
dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah 
orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa22 . 

 
21Abu> al-Qa>sim al-Husain bin Muh}ammad bin Mufad}d}al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Mu’jam 

Mufrada>t li alfa>z} al-Qur’an, h. 206. Muh}ammad ibn Mukram bin Makrum bin ‘Ali> Abu> al-Fad{l Jama>l 
al-Di>n ibn Manz}u>r al-Ans}a>ri> al-Ruwaifi> al-Ifri>qi>, Lisa>n al-‘Arab, Juz III, h. 427. Mahmud Yunus, 
Kamus Arab Indonesiah.  (Bandung: Hidakarya Agung, 1990), h.145. 

22Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 27. 
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Al-Qur’an juga memasukkan pemerdekaan budak sebagai salah satu jalan 

penyaluran zakat atau sedekah yang wajib dikeluarkan. Sebagaimana dalam Qs. al-

Taubah/9: 60 

الرّقِاَبِ  وَفىِ  قلُوُْبهُمُْ  �فَةِ  وَالمُْؤَل 0لَيهَْاَ  وَالعَْامِلِينَْ  وَالمَْسٰكِينِْ  ·لِْفُقَرَاۤءِ  دَقٰتُ  الص� �مَا  وَاlنِْ   اِن  ِ اّ�ٰ سَِ�ْ�لِ  وَفيِْ  وَالغْاَرمِِينَْ 
ُ 0لَِيمٌْ حَكِيمٌْ.  ِ وَۗاّ�ٰ نَ اّ�ٰ ِ�ْ�لِۗ فرَیِضَْةً مِّ  الس�

Terjemahannya:  
Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, 
amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba 
sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan 
untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. 
Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana23. 

Makna asal dari raqabah adalah "leher". Kemudian kata ini diartikan sebagai 

manusia yang terbelenggu (terikat lehernya) dengan tali. Kesan yang diperoleh dari 

istilah diatas sangat buruk. Ia menggambarkan seseorang yang terikat lehernya 

seperti binatang. Kesan buruk serta keadaan sebenarnya yang dialami oleh hamba 

sahaya itulah yang ingin dihapuskan oleh al-Qur’an. Karena itu pula al-Qur’an dan 

Nabi Muhammad sejak awal Islam memilih untuk tidak menamakan mereka dengan 

‘abd (hamba sahaya), tetapi dengan sebutan mā malakat aimānukum (apa yang 

dimiliki oleh tangan kananmu).24 

Adapun hadis-hadis yang menggunakan kata raqabah umumnya 

membicarakan tentang pembebasan seorang budak dari perbudakannya. Hal ini 

sesuai dengan makna asal kata tersebut, yaitu leher. Jadi secara bahasa kata ini 

menggambarkan dengan lugas dan rinci keadaan sesungguhnya dari manusia-

manusai yang diperbudak sbelum datangnya Islam. mereka seperti binatang yang 

 

23Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 118.  
` 24Quraish Shihab, Tafsir al-Qur’an Atas Surah-Surah Pendek Berdasarkan Urutan-Urutannya 
Wahyu (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h. 809-910. 
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diikat lehernya diikat seutas tali, dan tali itu dipegang atau dikendalikan oleh 

tuannya. Kemudian kata raqabah itu dihadirkan dalam pembicaraan tentang 

bagaimana seharusnya tindakan umat Islam dalam menghapus perbudakan. misalnya 

riwayat dari Syurahbil ibn Samt}i tentang jaminan bagi orang yang memerdekakan 

budak. 

ثنيَِ سُليمَُْ lنُْ  رٍو، fَد� ثنَاَ صَفْوَانُ lنُْ عمَْ ثنَاَ بقَِ��ةُ، fَد� دَةَ، fَد� ابِ lنُْ نجَْ ثنَاَ عَبْدُ الوَْه� حِْ�یلَ lنِْ  fَد�  0اَمِرٍ، عَنْ شرَُ
�هُ قاَلَ:   مْطِ، hiن عْتُ رَ الس� َ قاَلَ: سمَِ ِ صَلى� اللهُ 0لَیَْهِ وَسَلم� عْتَهُ مِنْ رَسُولِ ا�� ثْناَ fَدِیثاً سمَِ سُولَ  لِعَمْرِو lْنِ 0َ�سََةَ fَدِّ

َ یقَُولُ: « ِ صَلى� اللهُ 0لَیَْهِ وَسَلم�   ٢٥. رَقَ�َةً مُؤْمِ�ةًَ كاَنتَْ فِدَاءَهُ مِنَ الن�ارِ hiعْتقََ مَنْ ا��
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Wahha>b bin Najdah, telah 

menceritakan kepada kami Baqiyyah, telah menceritakan kepada kami S}afwa>n bin 

‘Amri>, telah menceritakan kapada saya Syurah}bi>la ibn al-Samt}i bahwa ia berkata 

kepada ‘Amri ibn ‘Abasah, ceritakan kepada kami satu hadis yang kau dengar dari 

rasulullah saw, ia menjawab: aku mendengar rasulullah saw bersabda, siapa yang 

memerdekakan seorang budak muslim, maka ia dibebaskan dari api neraka. 

 Atau seorang budak bisa mendapatkan kemerekaannya kareana seorang 

muslim menganiaya budak itu sendiri. Riwayat dari firas dapat dijadikan sebagai 

alasan.  

شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ، قاَلَ:   ثنَاَ  دُ lنُْ جَعْفَرٍ، fَد� ثنَاَ مُحَم� َ یقَُولُ   fَد� عْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى� اللهُ 0لَیَْهِ وَسَلم� نيِّ سمَِ
P
: ا

بَ مَنْ « �ُلاَمًا ضرََ ُÃَ َُنْ یعُْتِقهhi َُن� كَف�ارَته
P
طَمَهُ، فاَ ا لمَْ ی²³َتِهِ، hiوْ لَ  ٢٦.fَد�

Artinya: 

 
25Abu> Da>ud Sulaima>n bin al-Asy’as| bin Isha>q bin Basyi>r bin Syida>d bin ‘Amr al-Azdi> al-

Sijista>ni>, Sunan Abi> Da>ud, Juz IV (Beiru>t: al-Maktabah al-‘As}riyah, 1431 H), h. 30. 
26Abu> al-H}usain Muslim bin al-Hajja>j al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, S}ah}i>h} Muslim , Juz III (al-

Qa>hiroh: Mat}ba’ah ‘I>@sa> al-Ba>bi> al-H}alabi>, 1374 H/ 1900 M), h. 1279. 
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 Telah menceritakan kepada kami Muh}ammad ibn al-Mus|anna> dan ibn 

Bassya>r dan lafaz dari ibn Mus|anna> mereka berdua berkata telah menceritakan 

kepada kami Muh}ammad bin Ja’far telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari 

Fira>s ia berkata saya mendengar Rasulullah saw bersabda, siapa yang memukul 

seorang hamba, padahal hamba tersebut tidak melakukan kesalahan, atau 

menamparnya, maka sungguh kafarahnya adalah dengan memerdekakannya.  

4. Amah dan Imā’  

Amah (yang berarti budak perempuan) jamaknya ima>. Kata amah bentuk 

asalnya adalah amuwat, yang kemudian dihilangkan wawnya.27 Al-amah berarti 

kebalikan dari seorang perempuan merdeka, yaitu seorang budak atau perempuan 

yang disukai (al-mamluka>t). 

Amat (budak perempuan) merupakan bentuk tunggal dari imā’.28 Dalam Qs. 

al-Baqarah/2: 221 disebutkan bahwa seorang budak perempuan yang tidak cantik, 

tetapi mukminat yang taat, maka dia lebih pantas dikawini oleh seorang pemuda 

muslim daripada wanita merdeka, cantik, tapi musyrik. 

وَ  بَتْكمُْ ۚ  اَعجَْ لوَْ  و� شرِْكَةٍ  Dم نْ  مِّ qَيرٌْ  ؤْمِ�ةٌَ  Dم وَلاََمَةٌ  یؤُْمِن� ۗ  حَتىّٰ  المُْشرِْكٰتِ  تنَْكِحُوا  تنُْكِحُوا  وَلاَ  حَتىّٰ لاَ  المُْشرْكِِينَْ 
 ُ كَ یدَْعُوْنَ اِلىَ الن�ارِ ۖ وَاّ�ٰ

P
بَكمُْ ۗ اُولٰىۤ لوَْ اَعجَْ شرِْكٍ و� Dنْ م ؤْمِنٌ qَيرٌْ مِّ Dوُْا ۗ وَلعََبْدٌ م�ذْنِهٖۚ  یؤُْمِ ِCِ ِا اِلىَ الجَْن�ةِ وَالمَْغْفِرَةËْیدَْعُو 

ُ اٰیٰتهِٖ ·لِن�اسِ لعََل�همُْ یتََ    .ذَك�رُوْنَ وَیبَُينِّ
Terjemahannya: 

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. 
Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada 
perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu 
nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) 
sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman 

 
27Muh}ammad ibn Mukram bin Makrum bin ‘Ali> Abu> al-Fad{l Jama>l al-Di>n ibn Manz}u>r al-

Ans}a>ri> al-Ruwaifi> al-Ifri>qi>, Lisa>n al-‘Arab, Juz XIV, h. 44-45. 
28Muh}ammad Fuad ‘Abd al-Ba>qi>, Mu’jam Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m (Beiru>t: Da>r 

al-Kutub al-Mis}riyyah, 1364 H), h. 118. 
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lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka 
mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan 
dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar 
mereka mengambil pelajaran. 29 

Dalam Qs. al-Nur/24: 32 juga diperintahkan membantu seorang budak wanita 

untuk mencarikan suami, begitupun budak laki-laki yang membutuhkan istri.  

ُ وَ  مُ اّ�ٰ ۗ اِنْ �Lكُوْنوُْا فقَُرَاۤءَ یغُْنهِِ كمُْ
P
Qۤينَْ مِنْ عِبَادِكمُْ وَاِمَاVِِل ُ وَاسِعٌ 0لَِيمٌْ اYَكِْحُوا الاXََْمٰى مِ�ْكمُْ وَالصّٰ ۗ وَاّ�ٰ ٖ ِ̀   مِنْ فضَْ

Terjemahannya: 
Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan 
juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang 
laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi 
kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas 
(pemberian-Nya), Maha Mengetahui. 30 

Kedua ayat diatas berbicara dalam konteks pernikahan, bagaimana seorang 

budak perempuan memelihara kesucian dirinya dan bagaimana pula sikap umat 

Islam untuk menjaga dan melindungi kehormatannya. Istilah amat, seperti ‘abd 

dalam terminologi Arab jahiliyah berkonotasi negatif dan terkesan menghinakan, 

menjadi milik tuannya. Rasul melarang untuk menyebut budak perempuan dengan 

amat dan mengganti istilah dengan fata>t (pemudi). 

اعِیلُ وَهُ  سمَْ
P
ثنَاَ ا Dوبَ، وَقEَُیْبَةُ، وَاlنُْ حُجْرٍ، قاَلوُا: fَد� يىَ lنُْ hiی ثنَاَ يحَْ وَ اlنُْ جَعْفَرٍ، عَنِ العَْلاَءِ، عَنْ hiبِیهِ، عَنْ  fَد�

 Dُكل وhiَمَتيِ  عَبْدِي  fَhiدُكمُْ  یقَُولنَ�  «لاَ  قاَلَ:   َ وَسَلم� 0لَیَْهِ  اللهُ  صَلى�  رَسُولَ اللهِ  hiن�  هُرLَْرَةَ،  اللهِ،  hiبيِ  عَبِیدُ  وَكلDُ  كمُْ 
مَاءُ ÑِسَاÐِكمُْ 
P
 ٣١. لْ �ُلاَمِي وÒََارِیتيَِ وَفEَاَيَ وَفEَاَتيِ اللهِ، وَلكَِنْ لِیَقُ ا

Artinya:  

Telah menceritakan Yah}ya> ibn Ayyu>b dan Qutaibah dan ibn H}ujr mereka 

berkata, telah menceritakan kepada kami Isma>’i>l dan beliau adalah ibn Ja’far dari 

 
29Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 354. 
30Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 35. 
31Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Isma>’il bin Ibra>him bin Mugi>rah bin Bardizbah al-Bukha>ri> 

al-Ju’fi>, S}ah{i>h al-Bukha>ri>, juz IV, h. 1764 
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‘al-‘Ala>i dari bapaknya dari Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, 

jangan sekali-kali salah seorang kalian memanggil dengan panggilan, hambaku dan 

budakku (karena) semua kalian dan para isteri kalian adalah hamba Allah. Akan 

tetapi panggilah dengan panggilan, pelayanku, penolongku atau pemudaku. 

Karena begitu buruknya perlakuan yang diterima seorang amat, hingga 

kehormatannya tidak dihargai, maka al-Qur’an menggunakan istilah ini dengan 

menyebut hak-hak khususnya yang harus dilindungi. Amat harus dilindungi 

kehormatannya, dan seorang amat yang menjaga kehormatannya bisa lebih baik dari 

wanita merdeka yang musyrik. 

5. Fataya>t  

Fatiya, yafta, fatan berarti muda. Fata> jamaknya fitya>n bermakna orang 

muda, pemuda, atau budak laki-laki. Sedangkan fata>t (jamaknya fataya>t ) berarti 

perempuan muda, pemudi atau budak perempuan.32 

Dibolehkan menikahi budak perempuan, dengan izin wali, bagi seseorang 

yang tidak mampu menikah dengan perempuan merdeka. Dalam ayat lainnya Qs. al-

Nisa/4: 25, melarang keras menjadikan budak wanita sebagai pelacur. 

نْ   ا مَلكََتْ اَیمَْاYُكمُْ مِّ �نْكِحَ المُْحْصÓَتِٰ المُْؤْمِٰ�تِ فمَِنْ م� طِعْ مِ�ْكمُْ طَوْلاً اَنْ ی تَ �مْ Bسَ%ْ ُ ا0َلمَُْ  وَمَنْ ل فEََیٰتِكمُُ المُْؤْمِٰ�تِۗ وَاّ�ٰ

ذْنِ   ِCِ فاYَكِْحُوْهُن�  بعَْضٍۚ  نْۢ  مِّ بعَْضُكمُْ  یمَْاYِكمُْ ۗ  ِCِ  َلا و� مُسٰفِحٰتٍ  �يرََْ  مُحْصÓَتٍٰ  Cِلمَْعْرُوْفِ  اُجُوْرَهُن�  وَاٰتوُْهُن�  اَهْلِهِن� 
ذَابِۗ ذِٰ�َ لِمَنْ خَشيَِ  مØِ�Eُذٰتِ اqَْدَانٍ ۚ فاَِذiَٓ اُحْصِن� فاَِنْ اَتينََْ بِفَاحِشَةٍ فعََليهَِْن� نِصْفُ مَا 0لىََ المُْحْصÓَتِٰ مِنَ العَْ 

حِيمٌْ العَْنَتَ مِ  ُ غفَُوْرٌ ر� �كمُْ ۗ وَاّ�ٰ وْا qَيرٌْ ل �ْكمُْ  ۗ  وَاَنْ تصَْبرُِࣖ   

Terjemahannya: 

Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi 
perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) 
yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui 

 
32Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya> al-Qazwaini> al-Ra>zi> Abu> al-H}usain, Mu’jam Maqa>yis al-

Lugah, h. 806. 
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keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama 
keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya 
dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-
perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan 
yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah 
berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka 
(hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan 
merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, 
adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri 
(dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah 
Maha Pengampun, Maha Penyayang. 33 

Dalam Qs. al-Nur/24 ayat 33 dijelaskan:  

نیَْا وَۗمَنْ  D¤ا الحَْیٰوةِ  عَرَضَ  ِّتEْ�َغَُوْا  ل ناً  Dتحََص اَرَدْنَ  اِنْ  البِْغاَۤءِ  0لىََ  فEََیٰتِكمُْ  �كُْرهُِوْا  بعَْدِ    وَلاَ  مِنْۢ   َ اّ�ٰ فاَِن�  DLكْرهِْهDن� 
حِيمٌْ   .اِكْرَاهِهنِ� غفَُوْرٌ ر�

Terjemahannya: 
Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan 
pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu 
hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa 
mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada 
mereka) setelah mereka dipaksa.34 

Al-Qur’an menyebut budak dengan fata> atau fata>t, agaknya menunjukkan 

bahwa mereka masih muda (terutama secara psikologis) dan perlu diarahkan untuk 

menemukan dirinya kembali. Mereka sesungguhnya potensial menjadi hebat bila 

diarahkan, dibina, dan dibangkitkan kesadaran akan potensi dirinya (seperti seorang 

pemuda). Penggunaan kata fatā untuk menyebut budak juga bermaksud untuk 

memuliakannya. Karena, kata ini juga dipakai untuk orang mulia di sisi Allah dan 

diakui kebesarannya oleh manusia seperti Ibrahim.35 

C. Karakteristik riqa>b  

 
33Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 82. 
34Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 82. 
35Muh}ammad Fuad ‘Abd al-Ba>qi>, Mu’jam Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m, h. 652-653. 
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Karakteristik kehidupan riqāb tergambar dalam: pertama, riqāb (budak) 

berasal atau didapatkan dari peperangan, pembelian, penculikan, penangkapan, dan 

keturunan (anak dari seorang budak). Kisah Zaid bin Haris|ah adalah contoh dari 

sebuah penangkapan. Zaid ketika masih kecil, dibawa oleh ibunya ke kampung bani 

Ma’na. Tidak berapa lama kemudain daerah tersebut dirampok oleh sekelompok 

badui dan menangkapi wanita dan anak-anak yang tidak sempat melarikan diri, 

termasuk Zaid bin Haritsah yang ditinggalkan ibunya. Zaid kecil tersebut kemudian 

dibawa ke pasar budak, ‘ukādz, untuk dijual.  

Kedua, budak merupakan manusia yang dimatikan keinginan, rasa, pikiran, 

dan cita-citanya. Dia tidak boleh berkeinginan dan bercita-cita diluar batasan hidup 

yang ditetapkan tuannya. Budak tidak perlu merasa jijik, letih, penasaran, sedih, 

enggan, dan menolak segala tugas yang diberikan sang tuan. Baginya tidak ada 

alternatif lain kecuali mengikuti orang yang mempunyainya. Budak juga tidak boleh 

berpikiran diluar batas tugasnya. Jika sang tuan menyuruh bekerja di ladang, dia 

tidak perlu memikirkan tentang hasil kerjanya, bagaimana mengolah dan kemana 

dijual. Tugasnya adalah bekerja, maka segenap pikiran, perasaan, dan tenaganya 

harus terpusat pada pekerjaan, bukan untuk yang lain.  

Ketiga, budak dimiliki oleh tuannya. Perlakuan tuan terhadap budaknya sama 

seperti perlakuan seseorang terhadap hewan atau barang, dipekerjakan tanpa gaji, 

bahkan hanya diberi makan, pakaian, dan tempat tinggal sekedarnya. Seperti halnya 

Bilal bin Rabah sebelum Islam yang hanya mendapatkan dua genggam kurma dari 

menggembala unta dan domba. Budak juga bisa diterlantarkan, dijual, dibuang, 

dihadiahkan, dianiaya, dan dibunuh. Kalau dia wanita, kalau sang tuan mau, dia bisa 

digauli tanpa harus dinikahi. Al-Qur’an (al-Nahl/16: :75) mengistilahkan nasib 
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budak ini dengan ‘abdan mamlūkan lā yaqdiru ‘ala> syai’ (seseorang yang benar-

benar dikuasai oleh orang lain sehingga tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk pada 

dirinya sendiri). Pada masa Romawi kuno, budak tidak hanya disuruh bekerja di 

ladang atau lahan produktif lain. Selain pekerjaan rutin itu, mereka disuruh 

'menghibur' tuan-tuan mereka dengan mempertaruhkan nyawanya. Para budak 

dijadikan tontonan dengan mengadu sesama mereka dalam satu perkelahian hidup-

mati. Mereka saling membunuh untuk mempertahankan kehidupan masing-masing. 

Keringat bercucuran, darah mengalir, dan menggelepar-gelepar menyambut 

kematian merupakan hiburan yang sangat menyenangkan bagi tuan-tuan mereka. 

Keempat, budak mendapatkan kemerdekaan dengan jalan melarikan diri, membayar 

tebusan ke tuannya dengan harga yang ditentukan, atau dibuang tuannya karena 

tidak dapat dimanfaatkan lagi. Melarikan diri menjadi jalan termungkin sekaligus 

sangat berbahaya. Membayar tebusan merupakan sesuatu mustahil bagi para budak 

kecuali jika ada keluarga, famili, kaum, atau orang lain yang bermurah hati 

menebusnya.36 

D. Perbudakan modern (modern slavery) 

Islam lahir pada saat zaman perbudakan masih berlangsung. Islam muncul 

untuk mengembalikan hakikatnya sebagai hamba Allah yang memiliki persamaan 

derajat dan kedudukan di mata Allah, yaitu kesamaan sebagai satu keturunan Adam, 

yang diciptakan dari tanah, yang membedakan tuan dan budak hanyalah 

ketakwaannya. Deklarasi HAM PBB tahun 1948 pun telah menjadi klaim dunia 

bahwa status budak telah dihapus dan melarang perbudakan, seperti tertuang dalam 

rumusan perbudakan, yaitu: sesuatu yang terkait dengan kerja paksa, eksploitasi dan 

 
36Rakhma Dewi Jami’atul Khoiriyah,  “Perbudakan Modern: Pandangan Konsep Riqa>b 

Sebagai Mustahik Zakat Atas Eksploitasi Manusia di Zaman Modern”, Tesis, h. 32-33. 



39 

 

perdagangan. Namun, adanya perjuangan HAM dari gerakan sipil, regulasi pemerintah dan 

upaya-upaya pencegahan kejahatan kemanusiaan (baik ditingkat nasional maupun 

global),37 ditambah tekanan-tekanan institusional seperti keyakinan agama dan 

tradisi masyarakat yang menentang pelanggaran kemanusiaan, menandakan praktek 

perbudakan masih ada dan tumbuh subur di berbagai belahan dunia. Jauh setelah 

deklarasi HAM, permasalahan kemanusiaan yang berkaitan dengan perbudakan 

masih belum menghilang bahkan pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan kian 

peningkatan. Masih bermunculan produk hukum yang melarang pelanggaran HAM 

adalah bukti masih banyak perbudakan.38 

Menurut Andrew Crane, pada abad 21, perbudakan telah berevolusi dan 

mewujud dalam berbagai bentuk aktivitas ketenagakerjaan yang dipayungi praktek-

praktek organisasi modern yang hendak mencapai keunggulan kompetitif dalam 

bidang yang sedang dijalani. Khususnya yang menggunakan manusia dalam 

meningkatkan produktivitasnya, atau industri yang rendah legitimasinya seperti 

bisnis prostitusi.39 

a. Pengertian Perbudakan Modern  

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dalam deklarasi pemberantasan perbudakan 

modern yang digagas Global Freedom Network membeberkan bentuk perbudakan 

modern terjadi lebih karena tuntutan atau keterpaksaan ekonomi yang juga 

dipengaruhi oleh keadaan sosial hingga politik. Masyarakat dipaksa bekerja dalam 

 
37Seperti UU Nomor 13 Tahun 2003 pasal 74 tetang ketenagakerjaan dan pelarangan adanya 

perbudakan, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga UU No. 21 tahun 2007 
tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPPO). 

38Agus Muhammad, Pesan Moral Perbudakan dalam Islam, vol. 4 no. 1 (Jakarta: 2011), 42. 
39Andrew Crane, "Modern Slavery as Management Practice: Exploring the Conditions and 

Capabilities for Human Exploitation", Academy of Management Review, Vol 38, No. 1, (January, 
2013), 1 
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tekanan yang melanggar hak asazi manusia. Dinamakan perbudakan modern karena 

konsepnya berbeda dengan perbudakan masa lalu. Perbudakan kuno itu orang-orang 

diperjualbelikan, dipaksa, dirantai dan bekerja tanpa gaji. Sekarang, masyarakat 

diminta bekerja dibawah tekanan, baik tekanan ekonomi, politik maupun sosial.40 

Dalam Indeks Perbudakan Dunia (Global Slavery Index), perbudakan modern 

didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang memperlakukan orang lain sebagai 

properti miliknya, sehingga kemerdekaan orang itu terampas lalu dieksploitasi demi 

kepentingan orang yang melakukan praktik perbudakan. Orang bisa dipekerjakan dan 

dibuang begitu saja seperti barang. 

Menurut WFF, perbudakan modern merupakan kegiatan melipatgandakan 

utang, perceraian paksa, penjualan atau eksploitasi anak, penjualan manusia serta 

penyiksaan terhadap buruh. Saat ini, masih banyak orang yang lahir menjadi budak. 

Hingga dewasa dirinya dipaksa bekerja tanpa bayaran dan tak punya kebebasan 

menjalani kehidupannya. Banyak pekerja yang diiming-imingi pendidikan dan 

pekerjaan baik, kenyataannya hanya dijadikan budak belaka. Perbudakan modern 

adalah kejahatan yang kompleks dan sering tersembunyi yang melintasi perbatasan, 

sektor dan yurisdiksi.198 Sedangkan konsep perbudakan modern yang didefinisikan 

International Labor Organization (ILO), adalah human trafficking (perdagangan 

manusia), forced labour (kerja paksa), sex slavery (prostitusi), yang memiliki konsep 

berbeda dari perbudakan kuno yang telah lama dikenal.41 

 

 

 

40https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170314153403-12-200047. 
41Rakhma Dewi Jami’atul Khoiriyah,  “Perbudakan Modern: Pandangan Konsep Riqa>b 

Sebagai Mustahik Zakat Atas Eksploitasi Manusia di Zaman Modern”, Tesis, h. 91. 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM TAFSIR AL-TAH}RI>@R WA AL-TANWI>@R 

A. Biografi Ibnu @Asyu>r Pengarang Tafsi>r al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r 

1. Latar Belakang Internal 

a. Riwayat Hidup 

Nama lengkapnya Muhammad al-T{a>hir (al-T{a>hir II) bin Muhammad al-T{a>hir 

(al-T{a>hir I) bin Muhammad bin Muhammad S{ya>z{ili> bin ‘A@syu>r. Ia lahir di La Marsa 

sebuah daerah di Tunisia bagian utara bulan september pada tahun 1296 H /1879 M 

dan wafat pada hari Ahad bulan Rajab 1393 H /1973 M dimakamkan di pemakaman 

al-Jalla>z.1 

Ia berasal dari keluarga terhormat yang rumpun kelyarganya berasal dari 

Andalusia. Ayahnya Bernama Muhammad bin ‘A>syu>r merupakan seorang yang 

dipercaya memegang jabatan penting sebagai Ketua Majelis Persatuan Wakaf  

karena ia dikenal pada masanya sebagai birokrat ulung pada masa pemerintahan  Bu> 

Attu>r. Ibunya Bernama Fatimah, anak perempuan dari Perdana Menteri 

Muuhammad al-Azi>z Bu> Attu>r.2 

Keluarga Ibnu ‘A>syu>r selain terkenal sebagai keluarga religius juga dikenal 

birokrat sekaligus pemikir. Kakek Ibnu ‘A>syu>r yang bernama al-T{a>hir bin 

Muh}ammad bin Muh}ammad S}ya>z}ili> adalah seorang ahli nahwu dan ahli fiqih yang 

terkenal. Salah satu karangannya “Hasyiyah Qathr al-Nada”. Karena kepakarannya 

pada tahun 1851 H ia mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai Qa>d}i di 

 

1Muhammad al-Ji>b al-Khaujah, Syaik al-Isla>m al-Ima>m al-Akbar Muhammad al-Tahir Ibn 
‘Asyur (Beiru>t: Da>r Muassasah Manbau’ li al-Tauzi’, 1425 H/ 2004 M), h. 153-154. 

2Belqa>sim al-Ga>li@, Syaikh al-Ja>mi al-A’z}am Muh}ammad al-T}a>hir bin ‘A@syu>r; H}aya>tuhu wa 
A@sa>ruhu> (Cet. I; Beiru>t: Da>r Ibn H}azm, 1996), h. 35-36.  
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Tunisia. Tahun 1860 H ia diangkat menjadi mufti mazhab Ma>liki> pada masa 

pemerintahan Muhammad Shadiq Bey sekaligus sebagai anggota Majelis 

Pertimbangan Kerajaan (The Beys Consultative Council). Tahun 1868 ia wafat. 

Nama Ibnu ‘A>syu>r merupakan isim kunniyah (nama marga) dari sebuah keluarga 

besar dari keturunan al-Idrisyi al-Husyaimiyyah, dalam catatan sejarah disebutkan 

bahwa keluarga Ibnu ‘A>syu>r memiliki garis keturunan Rasulullah saw. Nenek 

moyangnya berasal dari Andalusia Spanyol yang hijrah ke kota Sala> (sekarang kota 

Rabat Marokko) di semenanjung Utara Afrika. Dari Sala> kakek Ibnu ‘A>syu>r hijrah 

ke Tunisia dan menetap disana sejak tahun 1060 H.Salah satu penyebab hijrahnya ke 

Tunisia karena adanya penyerangan tentara Salib ke Andalusia. Mereka 

menyelamatkan diri dan aqidahnya dari serbuan bangsa Spanyol kala itu yang 

memberikan tiga opsi kepada penduduk muslim yaitu dibunuh, pindah agama, atau 

keluar meninggalkan Spanyol. 

Ibnu ‘A>syu>r menikah dengan gadis yang Bernama Fa>t{imah binti Muhammad 

bin Mus{t}afa> Muhsin. Dari hasil pernikahannya ia dikarunia lima orang anak, tiga 

orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. Pertama, al-Fa>d}il menikah 

dengan Sabia binti Muhammad al-Azi>z Jai>t. Kedua, ‘Abd al-Ma>lik menikah dengan 

Ra>d}iyah binti al-H}abi>b al-Ji>li>. Ketiga, Zain al-‘A>bidi>n menikah dengan Fa>t}imah 

binti S}a>lihuddin bin Munsyif Bey. Keempat , Ummu Ha>ni menikah dengan Ah}mad 

bin Muhammad bin al-Bas}i>r Ibn al-Khu>jah. Kelima, S>afiyyah menikah dengan Sazili> 

al-Asram.3 

 

3‘A@dil Nuwaihid, Mu’jam al-Mufassiri@n, Jilid II (Beiru>t: Muassasah Nuwaihid al-Saqa>fiyyah, 
1986), h. 541.   
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Sejak kecil Ibnu ‘Asyu>r tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga 

yang mencintai ilmu pengetahuan. Seluruh keluarga baik dari kedua orang tua dan 

kakeknya selalu mendidik dan mengarahkan dirinya untuk mencintai ilmu 

pengetahuan. Diantara faktor pembentuk pola pikir dan wawasan keilmuannya 

adalah faktor kecerdasannya sejak kecil, dan faktor keluarga yang selalu 

mengarahkan kepada kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dengan aqidah ahli al-

sunnah wa al-jamaah. Juga faktor guru-gurunya yang telah mempunyai pengaruh 

besar bagi karakter, jiwa dan ilmunya. Sejak umur enam tahun Ibnu ‘A>syu>r mulai 

diperkenalkan mempelajari al-Qur’an baik hafalan, tajwid, maupun qira’atnya 

kepada seorang Qa>ri’  yang Bernama Muhammad al-Khayya>ri di Mesjid Sayyidi Abi> 

H}adi>d yang terletak di sekitar tempat tinggalnya.4 Selain itu ia juga mempelajari dan 

menghafal Matan al-Jurumiyyah juga mempelajari Bhasa Perancis kepada al-Sayid 

Ah}mad bin Wanna>s al-Mah}mu>di> yang merupakan keistimewaan tersendiri yang 

tidak dimiliki anak-anak sebayanya kala itu. Ketika menginjak usia 14 tahun 

tepatnya pada tahun 1310 H / 1893 M, Ibnu ‘A>syu>r mulai menapakkan langkahnya 

untuk menimba ilmu di Lembaga Pendidikan al-Zaytu>nah. Al-Zaytu>nah adalah 

sebuah masjid yang dalam perjalanan sejarah menjadi pusat kegiatan  keagamaan 

yang berafiliasi kepada mazhab Maliki dan hanya sebagian yang menganut mazhab 

Hanafi. Masjid ini juga merupakan Lembaga Pendidikan yang bonafid setaraf 

dengan al-Azhar yang selama berabad-abad berfungsi sebagai pusat Pendidikan, 

informasi, dan penyebaran ilmu pengetahuan.5 

 

4Abdul Halim Mahmud, Mana>hij al-Mufassiri@n (Kairo: Da>r al-Kita>b al-Mis}ri@, 1978), h. 80. 

5Mani’ Abd Halim Mahmud, Metodologi Tafsir, Kajian Komprehensif Metode  Para Ahli 
Tafsir  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 313. 
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Selama di al-Zaytu>nah, Ibnu ‘A>syu>r tidak pasif menerima ilmu, ia berani 

mengkritisi apa yang ia terima dari gurunya jika terdapat suatu pendapat atau 

statement yang tidak logis dan tidak ditopang oleh argument yang bisa mencerahkan 

nalarnya, Ia mempelajari fiqh, ushu>l al-fiqh, bahasa Arab, hadits, Tarikh, dan 

lainnya. Ilmu dan kitab yang ia pelajari di al-Zaytu>nah diantaranya: ilmu nahwu 

lewat kitab al-Asymu>ni> dan al-Mugni> al-Labi>b karya Ibnu Hisya>m, ilmu balaghah 

melalui kitab al-Damanhu>ri> ’ala> al-Samarqandiyah dan Syarh al-Tiftaza>ni> ‘ala al-

Talkhi>s, ilmu bahasa melalui kitab al-Muzhir karya al-Suyu>ti>, ilmu logika melalui 

kitab al-Sullam dan al-Tahdzi>b karya Sa’d al-Di>n al-Tifta>za>ni>, ilmu kalam lewat 

kitab al-Mawa>qif  karya al-I>ji> dan al-‘Aqa>’id al-Nasafiyyah karya ‘Umar bin 

Muhammad al-Nasafi>, ilmu fikih  lewat kitab Aqrab al-Masa>lik ila>  Mazhab al-Ima>n 

Malik karya al-Dardi>r dan al-Kifa>yat ‘ala> al-Risa>lah, ilmu ushul fikih dengan 

membaca al-Tanqi>h, Hadis dengan membaca S}a>h}i>h al-Bukha>ri> dan S}a>h{i>h Muslim, 

ilmu Faraid lewat kitab al-Durrah, Sirah Nabi dengan membaca kitab al-Syifa karya 

al-Qa>di> ‘Iyad. Ibnu ‘A>syu>r juga mempelajari sejarah dengan membaca Muqaddimah 

Ibnu Khaldu>n.6 Meskipun rentang masa antara Ibnu ‘A>syu>r dan Ibnu Khaldu>n sangat 

lama, disiplin ilmu, kitab, dan metode pembelajaran pada masa keduanya tidak ada 

perbedaan yang cukup signifikan. Setelah menimba ilmu selama tujuh tahun di 

Lembaga al-Zaytu>nah, Ibnu ‘A>syu>r berhasil lulus dan memperoleh sertifikat sebagai 

pengajar pada 4 Rabiul Awwal tahun 1317 H / 11 Juli 1899 M.7 

b. Karir Intelektual 

 

6Belqa>sim al-Ga>li@, Syaikh al-Ja>mi al-A’z}am Muh}ammad al-T}a>hir bin ‘A@syu>r; H}aya>tuhu wa 
A@sa>ruhu>, h. 38. 

7Belqa>sim al-Ga>li@, Syaikh al-Ja>mi al-A’z}am Muh}ammad al-T}a>hir bin ‘A@syu>r; H}aya>tuhu wa 
A@sa>ruhu>, h. 39. 
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Menelusuri jejak kehidupan intelektual seseorang dalam wilayah akademik 

merupakan aspek penting dalam kajian tokoh mencapai pemahaman yang 

komprensif mengenai pemikiran, gagasan, konsep dan teori seorang tokoh. Secara 

garis besar ada tiga faktor utama yang membentuk aspek intelektualitas Ibnu 

‘A>syu>r: 

a. Kemampuan dan bakat kecerdasan yang dibawanya sejak lahir, seperti yang 

dikemukakan oleh Syaikh Khad{r Husain yang memujinya sebagai tokoh yang 

sejak dini telah memiliki kecerdasan luar biasa dan daya intelektual yang 

menyala-nyala.8 

b. Lingkungan keluarga yang agamis. Kakeknya dari kedua belah pihak 

merupakan tokoh Pendidikan dan birokrasi di Tunisia. 

c. Peran dan pengaruh para gurunya. Terutama tiga guru utamanya di al-

Zaitu>nah. Mereka adalah ‘Umar ibn al-Syaikh (1239-1329 H), al-Syaikh 

Sa>lim Bu>ha>jib (1243-1343, dan al-Syaikh Mahmu>d ibn Khawjah (1329 H).9 

Pembuktian intelektual Ibnu ‘A>syu>r yang tidak hanya bergerak dalam tataran 

teoritis namun dibuktikan dalam dunia realita dapat dilihat dalam empat bidang: 

a. Bidang Birokrasi 

1) Supervisor dalam peneilitian dan upaya koreksi atas manuskrip-manuskrip 

yang ada di Ja>mi’  al-Zaitu>nah dan dua perpustakaan ‘Abdaliyah dan Sadiqi 

(1905-1960). 

 

8Muhammad al-T}a>hir ibn ‘A@syu>r, Maqa>s}id al-Syari’ah al-Isla>miyyah, ditah}qiq oleh 
Muhammad al-T}a>hir al-Mi@sawi@ (Cet. I; Amman: Da>r al-Nafa>is, 1999), h. 18. 

9Shaifullah Rusmin, Menguak Pemikiran Tafsir Ibnu Asyur dalam Tafsir al-Tahrir wa al-
Tanwir  (Cet. I; Alauddin University Press: Makassar, 2012), h. 55. 
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2) Wakil pemerintah sebagai pengawas pelaksanaan proses Pendidikan dan 

pengajaran pada Ja>mi’ al-Zaitu>nah (1910). 

3) Ketua dewan redaksi pada dewan reformasi al-Zaitu>nah dalam penerbitan 

jurnal mengenal kondisi actual pengajaran al-Zaitu>nah. 

4) Anggota pada Lembaga wakaf (1911), Qa>d}i> mazhab Maliki (1913), ia 

menjadi mufti (1923), mufti ke dua (1924), basyi mufti (1925), konsultan 

pemerintah bidang agama sekaligus syaikh al-Isla>m al-Maliki dan Syaikh al-

Ja>mi’ al-A’z{am (pemimpin tertinggi Lembaga Pendidikan al-Zaitu>nah) 

(1932).10 

b. Bidang Pembaruan 

Usaha mereformasi kondisi yang cenderung tidak efektif sangat jelas 

dilakukan Ibnu ‘A>>syu>r adalah usahanya ketika menjabat sebagai Syaikh al-Ja>mi’ al-

A’z}am dengan membuka dan mengaktifkan sejumlah cabang al-Zaitu>nah di Tunisia 

dan Aljazair juga membuka cabang untuk putri. Kurikulum al-Zaitu>nah 

dikembangkan dengan membagi dua jurusan: jurusan syariah (agama) mencakup 

bidang fikih, tafsir, hadis dengan tambahan ilmu hitung, filsafat, sejarah, dan 

geografi. Jurusan umum  (as}riyyah) mencakup ilmu eksakta, ilmu alam, filsafat, 

sejarah, dan bahasa asing.11 

c. Bidang Pengajaran 

Ibnu ‘A>syu>r mulai mengajar pada tahun 1899 sebagai mudarris mutatawwi’ 

(guru sukarela). Tiga tahun kemudian, ia diangkat sebagai mudarris tingkat kedua 

 

10Belqa>sim al-Ga>li@, Syaikh al-Ja>mi al-A’z}am Muh}ammad al-T}a>hir bin ‘A@syu>r; H}aya>tuhu wa 
A@sa>ruhu>, h. 62. Isma>’il al-Hasani@, Naz}ariyyah al-Maqa>s}id ‘Inda al-Ima>m Muhammad al-T}a>hir ibn 
‘A@syu>r (Cet. I; Virginia, USA: al-Ma’had al-‘A@lami@ li al-Fikr al-Isla>mi@, 1995), h. 87. 

11Belqa>sim al-Ga>li@, Syaikh al-Ja>mi al-A’z}am Muh}ammad al-T}a>hir bin ‘A@syu>r; H}aya>tuhu wa 
A@sa>ruhu>, h.  59-60. 
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setelah lulus dalam ujian tadris. Tahun 1905, ia lulus untuk memperoleh predikat 

mudarris tingkat pertama. Ia juga menjadi guru di sekolah Sadiki pada tahun 1904 

dan kemudian menjadi anggota Majelis Perguruan Sadiki pada tahun 1909. Selain 

itu, ia memberi beberapa kuliah di Lembaga Ibnu Khaldun.  

Pada bidang ini, ia berusaha menghidupkan beberapa ilmu bahasa Arab dan 

mengajarkan kitab yang bernilai tinggi seperti kitab dala>il al-I’jaz karya al-Jurja>ni, 

syarh al-mahalli ‘ala jami’ al-jawami’ dan tanqih al-fusu>l karya al-Qara>fi. Untuk 

setiap pelajaran yang dibawakannya, ia Menyusun buku tersendiri. 

Dari kiprahnya sebagai pengajar atau syaikh, lahir beberapa ulama seperti 

‘Abd al-Hami>d ibn Ba>di>s} (Ben Badis), toko pembaharu al-Jazair. Ben Badis juga 

merupakan tokoh pembebasan al-Jazair dari kolonialisme Barat, baik melalui aksi 

militer maupun melalui peraturan intelektualisme. Dari Ben Badis, terlihat bahwa 

Ibnu ‘A>syu>r berupaya menularkan pemikiran-pemikiran reformatifnya melalui 

transfer ilmu kepada murid-muridnya. 

d. Bidang Kemasyarakatan 

Ibnu ‘A>syu>r turut serta dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang dikordinir 

oleh lembaga Ibnu Khaldu>n. pada sebuah kesempatan di tahun 1906, ia menyajikan 

sebuah orasi ilmiah yang berjudul Usu>l al-taqaddum wa al-madaniyyah fi al-Isla>m  

(prinsip-prinsip kemajuan dan modernisme di dalam Islam) di depan para alumni dan 

masyarakat simpatisan Lembaga ini. Ia juga menghadiri dan memfasilitasi acara-

acara sosial yang diadakan oleh siswa-siswi al-Zaitu>nah. Pada saat menjadi 

pengawas Pendidikan yang mewakili pemerintah, ia melakukan inpeksi langsung ke 

pemukiman siswa. Ia kemudian merekomendasikan pembangunan distrik khusus 

untuk para siswa yang kondusif bagi mereka, setelah melihat kenyataan bahwa 
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mereka hidup di tempat yang sempit dan tidak sehat. Distrik tersebut dikenal dengan 

distrik Zaytuni. Pada setiap bulan Ramadhan, Ibnu ‘A>syu>r memberi pengajian dan 

pengajaran hadis. Kegiatan ini membuat pengajaran hadis di Tunisia berkembang 

pesat.12 

c. Guru dan Murid Ibnu ‘A>syu>r 

a) Guru-Guru Ibnu ‘Asyur 

Kedatangan Ibnu 'A<syu>r ke Universitas al-Zaitunah membawa perubahan yang 

besar dalam perkembangan intelektualitasnya. Selama belajar di universitas tersebut, 

ia bertemu dengan ulama yang terkenal dizamannya. Ibnu 'A<syu>r sangat bersyukur 

dapat bertemu dan belajar langsung kepada ulama tersebut sehingga terucap dari 

rasa syukurnya yang sangat mendalam. 

Ibnu ‘A<syu>r belajar di Jami’ah ini selama enam tahun, dan selama itu ia  

masih aktif ikut bersama kakeknya dalam majlis-majlis ilmiah. Ibnu 'A<syu>r 

menampakkan ketekunan dan kegigihannya dalam menimba ilmu dari guru- 

gurunya. Di antara guru Ibnu ‘A<syu>r adalah: 

1) Syaikh ‘Abd al-Qa>dir al-Tamimiy, dari gurunya ini Ia belajar ilmu tajwid dan 

ilmu qira’at. 

2) Syaikh Muhammad al-Nakhliy, dari gurunya ini Ibnu ‘A>syu>r mempelajari 

beberapa kitab seperti al-Qat}r, al-Mukawadiy, Muqaddimah al-I’rab tentang 

nahwu, Mukhtas}ar al-Sa’ad tentang balagah, al-Tahzi>b dalam ilmu mantiq, 

al-Waraqa>t dalam usul fidh, al-Tanqi>h } karya al-Qarafi dalam usul fiqh, 

Miya>rah ‘ala kita>b al-Mursyid  dan al-Kifa>yah ‘ala al-Risa>lah dalam bidang 

 

12Shaifullah Rusmin, Menguak Pemikiran Tafsir Ibnu ‘Asyur dalam Tafsir al-Tah}ri>r wa al-
Tanwi>r (Makassar: Alauddin University, 2012), h. 59. 
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fikih. 

3) Syeikh Muhammad al-S}alih al-Syarif, dari gurunya ini Ia belajar kitab al-

Azhariyah, al-Qat}r karya Ibn Hisyam, al-Mukawadiy, al-Sulam dalam bidang 

ilmu mantiq, al-Aqa>id al-Nasafiyyah dalam ilmu kalam, dan al-Ta>wadiy 

dalam bidang fikih. 

4) Syaikh ‘Umar ibn ‘A>syu>r, darinya Ia belajar kitab Lamiyah al-af’al dan 

penjelasannya tentang ilmu saraf, Tuh}afh al-Ga>rib karya Ibn Hisyam dalam 

bidang nahwu, kitab al-Dardi>r dalam ilmu fikih, Mukhtas}ar al-Sa’ad  dalam 

ilmu balagah, dan kitab al-Durah mengenai fara>id. 

5) Syaikh Muhammad al-Naja>r, darinya Ia be;ajar kitab al-Mukawadiy dalam 

ilmu kalam, dan al-Baiqu>niyah dalam ilmu mus}tahal al-hadis. 

6) Syeikh Muhammad al-T>}a>hir Ja’far (Syarah al-Mahali> ‘ala Jam’u alJawa>mi’ 

dalam usul fikkih, al-Syifa’ karangan Qa>di> ‘Iyad} dengan Syarah Syihab al-

Din al-Khafa>ji). 

7) Syaikh Jama>l al-Di>n dan Syaikh Muh}ammad S}a>lih al-Sya>hid dalam kitab al-

Qat}r, kitab al-Dardi>r.13 

b) Murid-Murid Ibnu ‘A>syu>r 

Murid Ibnu ‘A>syu>r yang terkenal ada 4. Mereka adalah: 

1. Syaikh Muh}ammad al-Fa>d}il Ibn ‘A>syu>r 

2. Syaikh ‘Abd al-Humaid Badri>s 

3. Syaikh al-Fa>d}il Muh}ammad al-Sya>zili al-Naifur 

4. Syaikh doctor Muh}ammad al-H}abi>b bin al-Khu>jah 

 

13Muh}ammad T}a>hi@r Ibn ‘A@syu>r, Kasyfu al-Mugat}t}a> min al-Ma’a>ni@ wa al-Fa>z} al-Wa>qiah fi al-
Muwat}t}a’ (Kairo: D\a>r al-Sala>m, 2006), h. 7-8 
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5. Sebagian dari murid Ibn ‘A>syu>r yang telah lulus mendirikan “Jam’iyah al-

Ulama”14 

d. Karya-Karya Ibn ‘Asyur 

Ibn ‘A>syu>r memiliki banyak karya-karya tulis, baik berupa kitab-kitab 

maupun berbentuk makalah-makalah. Karyanya juga mencakup berbagai bidang 

seperti bidang tafsir, sejarah, sunnah, ushul fiqh, fatwa-fatwa dan maqashid. Tulisan-

tulisan Ibn ‘A>syu>r ini banyak muncul dalam majalah yang diterbitkan  oleh al-

Jami’ah al-zaitu>nah. Di antara karya-karya Ibn ‘A>syu>r dalam bentuk buku adalah: 

a. Tafsi>r al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r  (membebaskan dan menyinari). Penerbitannya 

mencapai 90 edisi. Kemudian kitab al-Tahri>r wa al-Tanwi>r  diterbitkan secara 

lengkap di Tunisia pada tahun 1969 M. Kitab ini terdiri dari 15 jilid yang berisi 

penafsiran 30 juz dari al-Qur’an al-Karim. 

b. Maqa>s}id al-Syari’ah al-Isla>miyah (beberapa tujuan hukum Islam). Kitab ini 

berisikan tentang Maqa>s}id al-Syari’ah dalam bidang fiqh. Kitab ini dikarang 

oleh Ibn ‘A>syu>r karena ia menilai bahwa sangat dibutuhkan argument-argumen 

dalam persoalan fiqhiyah untuk sampai kepada Maqa>s}id al-Syari’ah. Menurut 

Ibn ‘A>syu>r terkadang ada ulama fiqh yang tidak begitu memperhatikan Maqa>s}id 

al-Syari’ah dalam memngistinbatkan hukum. 

c. Usu>l al-Niz}a>m al-Ijtima>’I fi al-Isla>m (pokok-pokok peraturan masyarakat dalam 

Islam). Dalam kitab ini Ibn ‘A>syu>r mengungkapkan sebab-sebab kebangkitan 

umat Islam, sebab kemunduran, dan sarana perbaikan bagi masyarakat Islam. 

 

14Musyrif bin Ahmad al-Zuhairani@, As\ar al-Dila>la>t al-Lugawiyyah fi al-Tafsi>r Inda Ibni 
‘A@syu>r (Beirut: Muasasa>t al-Rayya>n, 2009), h. 32-34.   
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d. Alaisa al-S}ubh}u bi Qari>b (bukankah waktu subuh sudah dekat). Dalam kitab ini, 

Ibn ‘A>syu>r mengungkap tentang dukungannya terhadap gerakan is}lahiyah yang 

terjadi di Tunisia, dan di sana juga dijelaskan perbaikan di bidang Pendidikan 

yang dilakukan oleh al-Ja>mi’ah al-Zaitu>nah. 

e. Al-Waqf wa As|a>ruhu fi al-Isla>m (wakaf dan pengaruhnya dalam Islam). Kitab 

ini berisikan tanya-jawab seputar persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, 

seperti persoalan ekonomi bagi masyarakat Mesir. 

f. Kasyfu al-Mugt}a min al-Ma’ani> wa al-Alfaz} al-Waqi’ah fi al-Muwatta’ 

(mengungkap hal tersembunyidari makna dan kata-kata dalam kitab muwatta’). 

Kitab ini membahas tentang hadits Nabi, khususnya yang terdapat di dalam 

kitab al-Muwatta’. Dalam kitab ini Ibn ‘A>syu>r mengungkap tentang hakikat dan 

pelajaran-pelajaran berharga yang dapat dipetik dari kitab al-Muwatta’. 

g. Al-Naz}r al-Fasi>h ‘inda Mad}a>yiq al-Anz}ar fi> al-Ja>mi’ al-S}ah}i>h}). Kitab ini 

berisikan pandangan Ibn ‘A>syu>r tentang hadis-hadis yang terdapat dalam kitab 

al-Jami’ al-Sahih, serta sikap Ibn ‘A>syu>r terhadap perbedaan pendapat tentang 

pemahaman hadis-hadis dalam al-Jami’ al-Sahih karya Imam al-Bukhari. 

h. Al-Tafsi>r wa Rija>luhu (beberapa penjelasan dan tokohnya). 

i. Us}u>l al-Insya’ wa al-Khit}a>bah (pokok-pokok penulisan dan pidato). Kitab ini 

berisikan tentang Analisa Ibn ‘A>syu>r tentang keindahan Bahasa Arab dengan 

menampilkan dua kajian, yaitu 

j. Us}u>l al-Insya’  dan al-Khit}a>bah. Insya’ cakupannya adalah ilmu tata cara 

mengetahui makna-makna yang terlintas dalam pemikiran, dan bagaimana 

menyampaikannya kepada orang lain dengan menggunakan ungkapan yang baik, 

yang disertai dengan kebagusan uslub dan balagahnya. Sedangkan Khit}a>bah 



55 

 

 

adalah untuk mengetahui hakikat sebuah ungkapan, batasan-batasan istilah yang 

umum, dan mengungkap dasar-dasar keterangan. 

k. Al-Taud{i>h} wa al-Tas}h}i>h} fi Us}u>l al-Fiqh (klarifikasi dan koreksi dalam usul fiqh). 

Kitab merupakan keterangan terhadap kitab Tanqih al-Fus}ul fi ‘Ilm al-Ushul  

karya al-Qara>fi. 

l. Us}u>l al-Taqadum fi al-Isla>m (pokok-pokok kemajuan dalam Islam). 

m. Naqdu ‘ilmi li al-Kita>b al-Isla>m wa Us}u>l al-H}ukmi (kritik ilmiyah atas kitab 

Islam dan pokok pemerintahan karya Ali Abd al-Ra>ziq). Sebuah kitab yang 

berupa kumpulan makalah   

n. Muji>z al-Balaga>h (ringkasan balagah). 

o. Syarh al-Muqaddimah al-Adabiyyah li al-Marzuqi ‘ala Di>wan al-H}>ama>sah 

(penjelasan pendahuluan sastrawi oleh Marzuki atas Diwan H}ama>sah). 

p. Tah}qi>q Muqaddimah fi al-Nahw li Khalaf al-Ahmar (pembahasan pendalaman 

Nahwu oleh Khalaf al-Ahmar). Dan lain sebagainya.15 

Selain berupa buku-buku Ibn ‘A>syu>r banyak menulis makalah diantara 

makalah-makalah tersebut antara lain: 

a. Nasab al-Rasul Saw. 

b. Al-Syamail al-Muhammadiyyah. 

c. Al-Maqsad al-‘Az|im min al-Hijra. 

d. Al-Rasul Saw. wa al-Irsad 

e. Wufud al-Arab fi Al-Hadarah al-Nabawiyah. 

f. I’rad al-Rasul Saw. ‘An al-Ihtimam bi Tanawul al-Ta’am. 

 

15Balqasim Al-Ghali, Syaikh al-Ja>mi al-A’z}am Muh}ammad al-T}a>hi@r Ibn A@syu>r H}aya>tuhu wa 
As\a>ruhu, h. 68-71. 
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g. Majlis Rasulillah Saw. 

h. Al-Mukjizat al-Khafiyah lil Hadarah al-Muhammadiyah 

i. Mukjizat al-Ummiyah. 

j. Tahqiq Riwayah al-Farbari li Sahih Muslim. 

k. Al-Farbari wa Riwayah al-Sahihain. 

Dari pemaparan tentang pendidikan, kegiatan, kiprah dan karya-karya Ibnu 

‘A>syu>r, dipahami bahwa Ibnu ‘A>syu>r adalah seorang ulama yang ahli di berbagai 

ilmu, terutama ilmu agama seperti ilmu ushul al- fiqh, ilmu kebahasaan, dan lain-

lain, sehingga ia pantas dijuluki dengan ulama. 

2. Latar Belakang Eksternal 

1. Kondisi Sosial Tunisia 

Dalam poin ini, akan diuraikan kondisi sosial kehidupan Ibnu ‘A>syu>r yang 

berhubungan erat dengan sejarah modern Tunisia secara umum. Potret kondisi 

politik dalam kehidupan Ibnu ‘A>syu>r terbagi menjadi dua fragmen besar periode 

kehidupan. Pertama adalah era penjajahan kolonial perancis atas negara-negara 

Maghrib ‘Arabi (Maroko, al-Jazair dan Tunisia) yang berkisar antara tahun 1881 M/ 

1298 H-1956 M/ 1363 H. Sementara periode kedua adalah masa kemerdekaan yang 

diraih rakyat Tunisia pada tahun 1956 M/ 1363 H sampai wafatnya pada tahun 1973 

M/ 1393 H.16 

a. Masa Kolonialisme Perancis 

Periode pertama kehidupannya, ditandai dengan berbagai peristiwa besar di 

dunia Islam seperti lemahnya otoritas kekhalifahan Turki Usmani atas negara-negara 

 

16Isma>’il al-Hasani>, Naz}riyyah al-Maqa>s}id ‘Inda al-Ima>m Muh}ammad al-T}a>hir bin ‘A@syu>r 
(Virginia: al-Ma’had al-‘Ilmi> li al-Fikr al-Isla>mi>, 1995 M/ 1426 H), h. 82  
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kekuasaannya. Akibat dari melemahnya kekhalifah Usmaniyah, menyebabkan 

negara-negara Eropa berani menampakkan permusuhan serta mengadakan infansi 

besar-besaran untuk menaklukkan wilayah-wilayah Islam di Timur Tengah termasuk 

Tunisia. Diantara negara Eropa yang berhasil menduduki Tunisia adalah Perancis. 

Melihat penjajahan oleh bangsa Perancis, orang-orang Islam di Tunisia tidak serta 

menyerah begitu saja dan melakukan perjuangan untuk melawannya sehingga 

muncullah berbagai pergerakan perjuangan rakyat Tunisia dalam memperjuangkan 

kemerdekaannya dari para penjajah. Pada masa-masa pergerakan meraih 

kemerdekaan inilah dimana Ibnu 'A@syu@r dilahirkan dan memulai perjalanannya 

menuntut ilmu-ilmu agama. 17 

Menurut Isma>’il al-H}asani>, setidaknya ada tiga faktor penting dalam 

mendorong munculnya berbagai gerakan umat Islam di Tunis dalam melawan 

penjajahan bangsa Eropa.18 

1) Dampak dari pergerakan perdamaian di bangsa-bangsa Islam Timur 

Perjuangan umat Islam di wilayah Timur secara langsung berdampak pada 

paradigma pemikiran sejumlah pemimpin di kawasan Islam Barat-Arab 

khususnya di tunisia yang sejak tahun 1881M dijajah oleh Perancis. 

Mengenai situasi saat itu Muhammad Sanu>siy, ia berkata: ‚Keadaan bangsa 

Arab di zaman ini memerlukan lisan untuk menyampaikan penyakit yang 

telah hinggap jauh di lubuk hati, serta membebaskannya dari ketundukan. 

Pengaruh gerakan reformasi yang dicetuskan oleh Muhammad Abduh di 

 

17Isma>’il al-Hasani>, Naz}riyyah al-Maqa>s}id ‘Inda al-Ima>m Muh}ammad al-T}a>hir bin ‘A@syu>r, h. 
82. 

18Isma>’il al-Hasani>, Naz}riyyah al-Maqa>s}id ‘Inda al-Ima>m Muh}ammad al-T}a>hir bin ‘A@syu>r, h. 
89.  
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Mesir. Pergerakan ini ditandai dengan terbitnya majalah ‚al-‘Urwah al-

Wus|qa>‛ oleh kantor pos Bari>dah al-Harakah al-Islamiyyah al-Masyruqiyyah‛ 

selanjutnya surat majalah ini dikirimkan kepada sejumlah pemuka-pemuka 

Islam di wilayah barat termasuk Tunisia. Sejak itu, majalah yang diasuh oleh 

Abduh ini berhasil memberikan pengaruh kuat kepada rakyat Tunisia untuk 

bangkit melakukan perlawanan terhadap penguasa kolonial.19 

Pengaruh Syeikh Muhammad Abduh sangat besar dalam menggerakkan 

perjuangan nasionalisme rakyat Tunisia. Ide-ide pembaharuannya mulai 

mempengaruhi para tokoh intelektual Tunis, tidak terkecuali Ibnu 'A@syu>r. Kehadiran 

Muhammad Abduh kedua kalinya Tunisia pada tahun 1903 M setelah 

kedatangannya yang pertama tahun 1884 M, merupakan kekuatan yang luar biasa 

dalam mendorong semangat perjuangan rakyat Tunisia. Pengaruh Pemikiran Khair 

uddi>n al-Tu>nisi>. Faktor kedua yang membawa pengaruh besar pada arus perlawanan 

rakyat Tunisia adalah pikiran-pikiran seorang reformis Tunisia, Khairudin al-Tu>nisi>, 

dimana dengan inisiatifnya yang ia tulis dalam karya monumentalnya yang berjudul 

‚aqwa>>>m al-masa>lik. 

Langkah-langkah yang ditempuh al-Tu>nisi> diantaranya: 

a)  Memberikan dorongan pembaharuan kepada sejumlah penerbit untuk giat 

mengadakan reformasi di bidang pemikiran (الفكري (dan jurnalistik ( ًالصحاف). 

b) Menebarkan ide-ide reformasi pembebasan lewat tulisan-tulisannya di 

berbagai majalah dan mencetak buku-buku murah untuk disebarkan kepada 

khalayak.  

 

19Isma>’il al-Hasani>, Naz}riyyah al-Maqa>s}id ‘Inda al-Ima>m Muh}ammad al-T}a>hir bin ‘A@syu>r 
(Virginia: al-Ma’had al-‘Ilmi> li al-Fikr al-Isla>mi>, 1995 M/ 1426 H), h. 82. 
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c) Meningkatkan pertumbuhan perkembangan keilmuan modern dengan 

mendirikan dua universitas besar yaitu al-Khalduniyyah dan al-Shadiqiyyah.  

2) Terjadi konfrontasi antara rakyat dengan penguasa. Sementara faktor ketiga 

adalah konfrontasi secara langsung dengan pihak penguasa, yang berujung 

pada terjadinya bentrok fisik antara pejuang Tunisia dan penguasa Perancis, 

tidak terkecuali Ibnu 'Asyur.  Pergerakan itu antara lain:20 

a) Peristiwa al-Zala>j  tahun 1912  

b) Peristiwa ‚al-Tera>m‛ tahun 1912 M  

c) Peristiwa pemberontakan oleh Ibnu ‘Askar melawan penjajahan Perancis 

tahun 1915 

d) Peristiwa munculnya embrio pergerakan niqabiyah (gerakan bawah tanah) 

pada tahun 1924 M 

e) Pembaharuan pada kurikulum pembelajaran dalam Universitas al-Zaitunah  

f) Pembentukan dasar-dasar perundangan konstitusi yang baru di bawah 

pimpinan Habib Borguiba47 pada 2 Maret 1934 M  

g) Peristiwa pemaksaan mengikuti kewarganegaraan Perancis (hawa>dits al-

tajni>s)  

h) Muktamar Nasional Tunisia dalam menuntut kemerdekaan penuh atas 

penjajahan Perancis pada 26 Ramadhan 1365 H 

Semua pergolakan ini terus berlangsung sampai dengan proklamasi 

kemerdekaan tahun 1956, yang menandai era baru kehidupan berbangsa dan 

bernegara rakyat Tunisia. 

 

20Isma>’il al-Hasani>, Naz}riyyah al-Maqa>s}id ‘Inda al-Ima>m Muh}ammad al-T}a>hir bin ‘A@syu>r, h. 
84. 
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b. Masa Kemerdekaan 

Pasca kemerdekaan yang ditandai dengan naiknya Habib Borgouiba sebagai 

presiden, terjadi banyak perubahan besar di wajah Tunisia. Dengan dalih mengejar 

ketertinggalan negaranya dari negara-negara maju, Borgouiba aktif melakukan 

kampanye sekulerisasi dimana-mana dan mengklaimnya sebagai satu-satunya jalan 

untuk membawa negara ke arah kemajuan. Islam disisihkan dari gelanggang politik, 

bahkan dari ruang publik. Imbasnya, syiar keagamaan nyaris tak nampak dalam 

kehidupan keseharian. Kecuali dalam ritual-ritual resmi seperti shalat Jum’at atau 

peringatan hari-hari besar agama. Di sisi lain, tradisi Barat dijadikan satu-satunya 

prototype ideal yang layak diikuti. Atas nama HAM dan kebebasan, potret Islam 

yang liberal, humanis serta penuh kompromi, mulai dikembangkan dan materi HAM 

menjadi salah satu bahan pelajaran utama di semua lembaga pendidikan.21 

B. Profil Tafsir al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r 

1. Latar Belakang Penulisannya 

Latar belakang penyusunannya kondisi politik Tunisia saat itu mengalami 

kesenjangan antara pemerintahan dan kaum ulama. Disaat pemerintahan dipimpin 

oleh seorang dictator, menggiring Ibnu ‘A>syu>r melanjutkan perjuangannya dalam 

membela kebebasan pemikiran Islam di Tunisia. Ia menentang pemerintah dengan 

mengumpulkan kekuatan untuk menyampaikan pesan-pesan agama kepada 

pemerintah. Usaha tersebut menumbuhkan hasil dengan tersebarnya kajian-kajian 

agama berbagai penjuru negeri. Kualitas Pendidikan pun ditingkatkan dengan 

 

21Isma>’il al-Hasani>, Naz}riyyah al-Maqa>s}id ‘Inda al-Ima>m Muh}ammad al-T}a>hir bin ‘A@syu>r, h. 
85. 
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menambahkan ilmu-ilmu humaniora seperti filsafat, sejarah dan Bahasa Inggris.22 

Akibat dari perjuangannya, kemudian Ibnu ‘A>syu>r dicopot dari kedudukannya 

sebagai Syeikh Besar Islam. Akhirnya, Ibnu ‘A>syu>r memutuskan untuk berdiam diri 

di rumahnya dan menikmati Kembali kegiatan rutinnya membaca dan menulis. 

Dalam masa-masa itu, ia menulis karya tafsir yang kemudian menjadi salah satu 

karya masterpiecenya, yakni kitab Tafsi>r al-Tahri>r wa al-Tanwi>r. ibnu ‘A>syu>r 

sebelum karyanya ini muncul sudah sejak lama bercita-cita  untuk menafsirkan al-

Qur’an. Ibnu ‘A>syu>r ingin menjelaskan kepada masyarakat apa yang akan membawa 

mereka kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat, menjalaskan kebenaran, akhlak 

mulia, kandungan bala>ghah yang dimiliki al-Qur’an, ilmu-ilmu syari’at, serta 

pendapat-pendapat para mufasir terhadap makna ungkapan al-Qur’an. Cita-cita Ibnu 

‘A>syu>r tersebut sering diungkapkannya kepada sahabat-sahabatnya, sembari 

meminta pertimbangan darimereka. Sehingga pada akhirnya cita-cita tersebut makin 

lama makin menjadi kuat. Kemudian Ibnu ‘A>syu>r menguatkan ‘azamnya untuk 

menafsirkan al-Qur’an, dan meminta pertolongan dari Allah semoga dalam 

ijtihadnya ini ia terhindar dari kesalahan.23 Ibnu ‘A>syu>r dalam merampungkan 

proyek tafsirnya ini memakan waktu selama 39 tahun dimulai tahun 1341 H dan 

diselesaikannya pada tahun 1380 H.24  

Ibnu ‘A>syu>r menjadikan kitab tafsirnya ini sebagai media mencurahkan 

pemikirannya yang menurutnya belum pernah dibicarakan dalam kursus keilmuan 

sebelumnya terutama di bidang studi tafsir al-Qur’an. Selain itu dengan tegas ia 

 

22Bilqa>sim al-Ga>li>, Syaikh al-Ja>mi’ al-A’z{am Muh}ammad al-Tahir Ibn ‘Asyu>r Haya>tuh wa 
Atsaruh (Cet. I; Beiru>t: Da>r Ibn Hazm, 1417 H/ 1996 M), h. 56. 

23Muh}ammad al-T{a>hir Ibnu ‘A@syu@r, Tafsir al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r, Juz I, h. 5-6. 

24Muh}ammad bin Ibrahim al-Hamid, al-Taqri>b li al-Tafsir> wa al-Tanwi>r li Ibnu ‘A@syu>r, h. 35 
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menjelaskan bahwa karyanya merupakan hasil analisisnya terhadap perkembangan 

produk karya tafsir sebelumnya yang lebih didominasi dengan corak penafsiran bi 

ma’tsur yang hanya menukil dan mengumpulkan berbagai pendapat ulama terdahulu 

tanpa adanya kritikan terhadapnya meskipun penukilan tersebut ditambahkan 

beberapa penjelasan yang pendek maupun lebih panjang bahwa pemahaman al-

Qur’an juga harus didasarkan permasalahan-permasalahan ilmiah yang hal itu jarang 

ditemukan dalam karya tafsir sebelumnya. Namun dengan rendah hati ia 

menegaskan bahwa pandangan-pandangannya tersebut tidak mutlak hanya dari 

dirinya tetapi tidak menutup kemungkinan ulama-ulama lainnya juga berpandangan 

yang sama dengannya dan menulis tafsir dengan cara yang ia tempuh.25 Ibnu ‘A>syu>r 

juga mengungkapkan dalam karya tafsirnya ini ia menginginkan umat Islam 

menyadari bahwa al-Qur’an adalah kitab yang agung, kitab yang istimewa dan 

sangat berbeda dengan kitab-kitab yang ada di dunia ini karena keindahan gaya 

bahasa yang dimilikinya. Ia juga menuturkan semua yang ia lakukan semata-mata 

karena kecintaannya kepada agama Islam dan keinginannya ingin mengembangkan 

keilmuan di dalamnya. 

Dari uraian di atas, dapat dipahami Ibn ‘A>syu>r menulis kitab tafsir dengan 

latar belakang kecintaan kepada Islam dan umat Islam. Agaknya, Ibnu ‘A>syu>r 

menginginkan ajaran Islam itu berkembang. Ibnu ‘A>syu>r menafsirkan al-Qur’an 

dengan harapan kitab tafsirnya tersebut mampu memberi pengaruh kepada 

masyarakat, seperti dari segi akhlak, pemahaman keagamaanserta wawasan mereka. 

2. Sumber-Sumber Tafsir 

 

25Muh}ammad al-T}a>hir Ibnu ‘A@syu>r, Tafsir al-Tah}ri>r wa al-Tanwir>, Juz I, h. 7 
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Ibnu ‘A>syu>r memiliki wawasan yang luas atas kitab-kitab tafsir yang ada 

sebelumnya. Sebagai seorang Syeikh yang rutin mengajarkan tafsir, hal di atas 

menjadi kelaziman baginya. Menanggapi kitab-kitab tafsir yang ada, Ibnu ‘A>syu>r 

berkata bahwa kitab-kitab tafsir yang ada bila dibaca, yang akan ditemui hanyalah 

nukilan dari para penafsir sebelumnya. Karena yang dilakukan penyusunnya hanya 

sekedar mengumpulkan dengan cara meringkas atau mengomentarinya.26  

Ia juga melihat dua sikap yang ada atas penafsiran ulama-ulama terdahulu 

yaitu, sikap menerima dengan mentah tanpa nalar kritis dan sikap sama sekali tidak 

menerima. Dua sikap ini tidak ideal. Menurutnya, sikap yang sepantasnya adalah 

memperhatikan pendapat-pendapat mereka dan memberi komentar seperlunya. 

Karena pendapat dan penafsiran-penafsiran mereka adalah nikmat yang kafir bila 

kita ingkari (kufra>n li al-ni’mah).27  Sikap inilah yang akan ditemui di dalam tafsir 

Ibnu ‘A>syu>r. Di dalam tafsirnya ini, ia merujuk sejumlah kitab tafsir otoritatif yang 

ada sebelumnya dan mengambil hal-hal yang ia anggap relevan dalam 

pandangannya. Kolaborasi berbagai kitab tafsir yang otoritatif dengan penafsiran 

Ibnu ‘A>syu>r sendiri, melahirkan sebuah kitab tafsir yang sangat tinggi nilainya. Ia 

dengan bangga melukiskan tafsirnya dengan pujian “fihi Ahsan ma> fi al-tafa>si>r, wa fi 

hi ahsan mimma> fi al-tafa>si>r” yang berarti, di dalamnya terdapat hal-hal yang terbaik 

yang ada pada kitab-kitab tafsir dan di dalamnya ditemui hal-hal yang lebih baik 

daripada yang ada di dalam kitab-kitab tafsir. 

Kitab-kitab tafsir yang menjadi sumber rujukannya adalah: 

 

26Muh{ammad al-T}a>hir Ibnu ‘@Asyu>r, Tafsir al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r, Juz I, h. 7.  

27Muh}ammad al-T}a>hir Ibnu ‘A@syu>r, Tafsir al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r, Juz I, h. 7. 



64 

 

 

a. Ja>mi’ al-Bayu>n ‘an Tafsi>r A> yi al-Qur’a>n  karya Ibnu Jari>r al-Thabari> (w.310 

H.) 

b. Al-Kasysya>f ‘an Haqa>iq al-Tanzi>l wa ‘Uyu>n al-Aqa>wi>l  karya al-Zamakhsyari> 

(w.539 H.) 

c. Mafa>tih al-Gayb  karya Fakhr al-Di>n al-Ra>zi> (w.606 H.) 

d. Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l  karya al-Baydha>wi> (w.685 H.) 

e. Anwa>r al-Haqa>iq al-Rabba>niyyah fi Tafsi>r al-A>ya>t al-Qur’a>niyyah  karya 

Mahmud ibn ‘Abd al-Rahman al-Isfaha>ni> (w.749 H.)  

f. Ha>syiyah ‘ala> al-Kasysya>f  karya Mas’u>d ibn ‘Umar al-Taftazza>ni> (w.793 H.) 

g. Tafsi>r ibn ‘Arafah  karya Muhammad ibn ‘Arafah  yang ditahqiq oleh 

muridnya al-Abiyy 

h. Irsya>d al-‘Aql al-Sali>m ila>  Maza>ya>  al-Kita>b al-Kari>m  karya Abu al-Su’ud 

Muhammad al-‘Ama>di> (w.982 H.) 

i. Ja>mi’ Ahka>m al-Qur’a>n  karya al-Qurthubi> (w.671 H.) 

j. Al-Kasyf; Ha>syiyah ‘ala> al-Kasysya>f  karya al-Quzwayni> (w.745 H.) 

k. Al-Muharrar al-Waji>z fi Tafsi>r al-Kita>b al-‘Azi>z  karya Ibnu ‘Athiyyah 

l. Ha>syiyah ‘ala> Tafsi>r al-Baydha>wi>  karya Ahmad ibn Muhammad al-Khafa>ji> 

(w.1069 H.) 

m. Ru>h al-Ma’a>ni> fi Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Azhi>m wa al-Sab’I al-Matsa>ni>  karya al-

Alu>si> (w.1270 H.) 

n. Tafsir Muhammad ‘Abduh (w.1323 H.)28  

3. Karakteristik Tafsir al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r 

 

28Belqa>sim al-Ga>li>, Syaikh al-Ja>mi’ al-A’zh{am; Muh}ammad al-Thahir Ibn ‘Asyu>r;  Haya>tuh 
wa Atsaruh, h. 78-79. 
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Berangkat dari keinginannya  untuk membuat tafsir yang lebih otoritatif 

dengan menjangkau aspek-aspek yang dilupakan kitab-kitab tafsir sebelumnya, Ibnu 

‘A>syu>r berusaha lebih meneliti redaksi al-Qur’an. Menurutnya, makna-makna dan 

maqa>shid  al-Qur’an mengandung begitu banyak aspek yang tersebar di dalam ayat-

ayatnya. Aspek hukum terkandung di dalam ayat-ayat hukum. Aspek akhlak dan 

kisah, masing-masing terkandung di dalam ayat-ayat tentang akhlak dan kisah. 

Boleh jadi, satu ayat mengandung dua atau lebih aspek.umumnya, para mufassir 

telah menjelaskan beberapa aspek yang terkandung di dalam ayat, namun aspek 

balagah tampaknya menjadi anak tiri. Karena itu, ia akan berusaha memberi 

perhatian pada aspek ini. Inilah salah satu kelebihan tafsir Ibnu ‘A>syu>r.29 

Secara umum, al-Tahri>r wa al-Tanwi>r  masih identic dengan tafsir-tafsir yang 

ia jadikan sumber rujukan, seperti yang terlihat pada pola penafsirannya. Pola 

tersebut telah lazim digunakan. Akan  tetapi, Ibnu ‘A>syu>r mengusung keuatan isi 

dan aspek balagah sebagai nilai lebih dari kitab-kitab tafsir rujukannya. Beberapa 

perbedaan yang ada terletak pada operasional metodologis penafsiran. Ibnu ‘A>syu>r 

menegaskan perbedaan dominan yang ada pada tafsirnya. Beliau berkata bahwa ia 

mencurahkan perhatian pada tafsirnya dengan menjelaskan aspek-aspek 

kemukjizatan dan nilai-nilai balagah. Munasabah antara ayat juga menjaddi 

fokusnya, seperti yang telah dilakukan oleh al-Ra>zi> pada  Mafa>>>> >>>>>>>>ti>h al-Gayb  dan al-

Biqa>>i>  pada Nazhm al-Durar fi Tana>sub al-A>yi wa al-Suwar. akan tetapi, keduanya 

tidak cukup  memberi penjelasan yang memuaskan. Beliau menambahkan bahwa ia 

tidak melihat penting untuk menjelaskan munasabah atau kesesuaian antar surah. Ia 

tidak akan pindah kepada penafsiran surah berikutnya, bila belum mengungkap 

 

29Muh}ammad al-T}a>hir Ibnu ‘A@syu>r, Tafsir al-Tah}ri>r wa al-Tanwir>, Juz I, h. 8. 
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maksud dan tujuan-tujuan surah. Ini dimaksudkan agar pembaca tafsir tidak 

terbatasi oleh penjelasan kosakata dan makna kalimat saja. Ia juga menjelaskan 

makna kosakata (mufrada>t) dengan akurasi dan Analisa yang tidak dijumpai pada 

kamus-kamus Bahasa.30 

Beberapa karakteristik yang sempat ditarik oleh penulis, setidaknya akan 

lebih mendekatkan kita pada kitab tafsir ini.31 

a. Penafsiran Intertekstualitas 

Ayat-ayat di dalam al-Qur’an  saling menafsirkan satu sama lainnya. Bila 

membaca al-Qur’an, akan ditemui di dalamnya ayat-ayat yang global dan terinci, 

mutlak dan muqayyad serta yang bentuknya umum dan khusus. Apa yang berbentuk 

global pada satu tempat akan ditemui rinciannya pada tempat lain. Demikian pula 

yang mutlak, akan ditemui batasannya pada tempat lain. Begitu juga yang berbentuk 

umum, akan ditemukan pengkhususannya (takhshish). Karena itu, hal pertama yang 

harus dilakukan oleh seorang penafsir al-Qur’an adalah menjadikan al-Qur’an 

sebagai sumber pertama.32 Dengan demikian, penafsiran al-Qur’an dengan al-Qur’an 

(intelektualitas) sebagi sebuah pendekatan merupakan ciri umum kitab-kitab tafsir 

yang ada. 

b. Nilai Balagah Sebagai Unsur Penafsiran 

Pada mukaddimah kedua, Ibnu ‘A>syu>r menegaskan posisi sentral ilmu Ma’a>ni> 

dan Baya>n pada penafsiran al-Qur’an. Di samping sebagai sarana untuk menyingkap 

 

30Shaifullah Rusmin, Menguak Pemikiran Tafsir Ibnu Asyur dalam Tafsir al-Tahrir wa al-
Tanwir (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 84-85. 

31Shaifullah Rusmin, Menguak Pemikiran Tafsir Ibnu Asyur dalam Tafsir al-Tahrir wa al-
Tanwir (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 84-110. 

32Badr al-Din Muh}ammad ibn ‘Abdullah al-Zarkasyi, al-Burhan fi ‘Ulum al-Qur’an, juz II 
(Beirut: Dar al-Jayl, 1988), h. 175-176. 
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nilai balagah al-Qur’a>n, juga berfungsi untuk menguak bentuk kemukjizatan al-

Qur’a>n. karenanya sudah menjadi keniscayaan bagi seorang mufassir untuk 

menguasai kedua ilmu ini. 

Dengan kemampuannya pada kedua ilmu ini, Ibnu ‘A>syu>r bermain dengan 

tangkas pada penafsiran ayat-ayat yang memang potensial diungkap nilai-nilai 

balagahnya. Tidak sulit untuk menemui bentuk-bentuk pendekatan balagah dalam 

penafsiran Ibnu ‘A>syu>r seperti pendekatan dengan menggunakan tajni>s (keserasian 

bunyi dan bentuk kata atau kalimat), iltifa>t (pengalihan metode penyampaian 

misalnya dari bentuk orang pertama ke orang ketiga), tasybi>h (allegori), isti’a>rah 

(metaphora), dan lain-lain. Bentuk-bentuk ini dapat dilihat pada penafsiran Qs. al-

Baqarah/2: 138, Qs. Maryam/19: 4, Qs. al-Isra>’/17: 24, Qs. Hu>d/11: 44, Qs.Ya>si>n/36: 

37, dan sebagainya. 

c. Analisa Kosa Kata Yang Tajam dan Kreatif 

Perhatian Ibnu ‘A>syu>r pada kosa kata juga cukup besar, bahkan terkadang 

porsi yang ia berikan pada pembahasan ini terlalu banyak dan menyerupai kamus 

Bahasa. Pembahasannya tidak cukup pada aspeketimologis dan terminologis, namun 

terkadang sampai pada perkembangan historis sebuah kata. Analisanya diperkuat 

dengan teks syair Arab disamping teks al-Qur’a>n dan hadis Nabi saw. ia kemudian 

menyingkap sisi penggunaan kata tersebut dari bentuk haiki atau majazi, shari>h  

(tegas) ataukah dalam bentuk kina>yah. 

d. Keserasian Antar ayat 

Seperti yang telah dipaparkan, keserasian antarayat dengan penggunaan 

pendekatan sistematis, juga mendapat perhatian Ibnu ‘A>syu>r seperti apa yang telah 

dilakukan oleh al-Ra>zi> dan al-Biqa>’i>. akan tetapi mmenurut Ibnu A>syu>r, apa yang 
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telah keduanya lakukan belum maksimal. Terkadang benang merah yang diupayakan 

untuk menghubungkan ayat tidak terlalu jelas. Untuk itu, menurut Ibnu ‘A>syu>r, 

benang merah keserasian ayat akan tampak lebih jelas pada al-Tahri>r wa al-Tanwi>r. 

keserasian antarayat di dalam lingkup surah adalah yang diberi porsi perhatian yang 

besar. Sebuah surah  menurutnya, mengandung satu semangat dan tujuan yang sama. 

Karena itu, ayat-ayatnya memiliki keserasian. 

e. Penafsiran Ilmiah Yang Moderat 

Ada sejumlah fenomena ilmiah yang dapat digunakan oleh seorang mufassir 

untuk mengokohkan agamanya dan menjelaskan prinsip-prinsip ajarannya, 

disamping untuk digunakan sebagai senjata dalam membela Islam. Fenomena-

fenomena ilmiah tersebut dapat dijumpai di antara ayat-ayat al-Qur’an, yang telah 

mendapat justifikasi dan dilegitimasi oleh ilmu-ilmu modern. Fenomena-fenomena 

ilmiah tersebut, pada masa kenabian dan beberapa masa berikutnya belum diketahui 

dan belum terungkap.  

Ibnu ‘A>syu>r Ketika menafsirkan ayat-ayat secara ilmiah dalam tataan 

kemukjizatan ilmiah al-qur’an ia menempuh jalan yang moderat, menengahi 

kelompok yang menolak seperti al-Sya>thibi> (w. 1388 M.)33 dan kelompok yang 

ekstrim di dalam menggunakan tafsir ilmiah.34 

f. Merujuk kepada Sejarah, Taurat dan Injil 

Pada ayat yang berkaitan dengan sejarah dan kisah para Nabi atau orang-

orang terdahulu, Ibnu ‘A>syu>r memberi pendekatan kesejarahan. Ini diantaranya bisa 

terlihat pada tafsiran Qs. al-Baqarah/2: 49, mengenai menetapnya Bani Israil di 

 

33Ibra>him Ibn Mu>sa> al-Sya>thibi>, al-Muwa>faqa>t fi Ushu>l al-Ahka>m,  jilid II (Mesir: Maktabat 
Muhammad Aliy Shubayh wa Awla>duh, 1969), h. 48 dan 55. 

34 Husayn Nashsha>r, al-I’ja>z al-‘Ilmi> fi >al-Qur’a>n (Cairo: Da>r al-Hila>l, 2000), h. 48-50 
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Mesir. Ia secara Panjang lebar berbicara tentang sejarah Mesir, Nabi Yusuf a.s., 

keluarga Fir’aun, para penguasa Mesir lengkap dengan tahun kejadiannya. Di dalam 

hal ini, ia hanya berkata bahwa terdapat di dalam sejarah, tanpa menyebut sumber 

sejarah tersebut.35 Demikian pula tentang penjelasan Qs. al-A’ra>f/7: 135, ia 

menyinggung tentang metodologia Yunani dan sejarah Homeros.36 

Wawasan dan pengetahuannya tentang Taurat pun sangat luas. Pada ayat-

ayat tentang Bani Israil, ia merujuk cerita kepada Taurat lengkap dengan teksnya, 

seperti pada penafsiran Qs. l-Baqarah/2: 67 (safar al-Tasyri’), Qs. al-A’ra>f/7:130, 

135, 145 (safar al-Takwi>n), dan lain-lain. 

Demikian juga mengenai Injil, seperti yang terlihat Ketika menerangkan nama 

dan nasab Zakariya beserta isterinya, Ibnu ‘A>syu>r mengambilnya dari Injil Lukas. 

Ibnu ‘A>syu>r bahkan memiliki pengetahuan tentang injil secara sempurna. Hal ini 

terlihat pada penafsiran Qs. al-Shaff/ 61: 14, Ibnu ‘A>syu>r berkata bahwa istilah al-

Hawa>riyyu>n (الحواريون) sebenarnya hanya ada di dalam al-Qur’an dan tidak dijumpai 

di dalam kitab-kitab Injil.  Hal ini mengindikasikan bahwa Ibnu ‘A>syu>r telah 

membaca semua kitab-kitab Injil untuk kemudian memberikan kesimpulan di atas. 

g. Penafsiran Reformatif 

Karakter penafsiran ini terlihat terutama Ketika ia dihadapkan pada ayat-ayat 

yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat (umum), dan lebih spesifik pada 

ayat yang berkaitan dengan kemaslahatan (yang berakar kata pada shaluha ‘صلح’).  

Ia memandang ajaran Islam yang terkandung di dalam ayat-ayat al-Qur’an 

membawa kemaslahatan manusia di dalam kehidupannya. Ia pun melihat bahwa 

 

35Muh}ammad al-T{a>hir Ibnu ‘A@syu>r, Tafsir al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r, h. 489-492. 

36 Muh}ammad al-T}a>hir Ibnu ‘A@syu>r, Tafsir al-Tah}ri>r wa al-Tanwir>, Juz IX, h.72. 



70 

 

 

pada umumnya ajaran-ajaran kenabian sebelum Muhammad saw.  dimaksudkan 

untuk kemaslahatan manusia.     

4. Metode dan Corak Penafsirannya 

Ibnu ’@Asyu@r menggunakan metode tah}li>li> dengan kecenderungan tafsir bi al-

ra’yi. Dikatakan menggunakan metode tah}li>li> karena Ibnu ’A@syu>r dalam menulis 

tafsirnya menguraikan ayat demi ayat sesuai dengan urutan yang tertera dalam 

mushaf. kemudian ia menjelaskan kata per kata dengan sangat detail mengenai 

makna kata, kedudukan, uslub bahasa Arabnya serta aspek-aspek lainnya yang 

sangat luas. Selanjutnya dikatakan memiliki kecenderungan tafsir bi al-ra’yi karena 

Ibnu ‘A@syu>r dalam mejelaskan uraian tafsirnya banyak menggunakan logika yakni 

logika kebahasaan. Selain itu, secara eksplisit, ia mengatakan bahwa dalam menulis 

tafsirnya Ibnu ‘A@syu>r ingin mengungkap sisi kebalagahan al-Qur’an.37 Sedangkan 

corak penafsiran beliau merupakan tafsir adabi ijtima>’i> yakni karya yang 

mengungkap ketinggian bahasa al-Qur’an serta mendialogkannya dengan realitas 

sosial kemasyarakatan.38  

C. Ayat-Ayat Tentang Pembebasan Perbudakan Dalam Tafsir al-Tah{ri>r wa al-

Tanwi>r 

Berikut ini adalah hasil identifikasi ayat-ayat perbudakan yang menggunakan 

term raqabah, Riqa>b dan tah}ri>r raqabah berdasarkan urutan turunnya wahyu (nuzu>li >), 

dan urutan mushaf dimulai dari ayat makkiyah kemudian ayat-ayat madaniyah. 

Dalam identifikasi ini. Berdasarkan penelusuran dan identifikasi, peneliti berhasil 

menghimpun 1 ayat, terdiri dari ayat makkiyah, dan 6 ayat madaniyah, yang tersebar 

 

37Muh}ammad T}a>hir Ibnu ‘A@@@@@syu>r, Tafsi>r al-Tah{ri>r wa al-Tanwi>r, Juz I, h. 5. 

38Abd Halim, Kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Karya Ibnu ‘Asyur dan Kontribusinya 
Terhadap Keilmuan Tafsir Kontemporer Vol II no. II (2014): 9. 
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dalam 7 surah. Secara kronologis, 1 ayat makkiyah tersebut adalah surah Qs. al-

Balad/90: 13. Sedangkan 6 ayat madaniyah tersebut adalah terdiri dari Qs. al-

Baqarah, Qs. al-Nisa>, Qs. Muhammad, Qs. al-Muja>dilah, Qs. al-Ma>’idah, dan satu 

ayat dari surah al-Taubah. Untuk memudahkan, akan ditampilkan dalam bentuk 

tabel berikut ini: 

1. Informasi Ayat 

Tabel Ayat-Ayat Pembebasan Perbudakan Periode Makiyah dan Madaniyah 
Nama Surah Urutan 

Nuzul/Mushaf 
Ayat primer Status ayat 

Qs. al-Balad/90: 13 35/90 
 

   فكَ� رَقَ�َةٍ 
Makkiyah 

Qs.al-Baqarah/2: 177 2/87 
قِ وَ��لمَۡغۡرِبِ  �واْ وُجُوهَكمُۡ قِ�َلَ ��لمَۡشرِۡ "%سَۡ ��لبرِۡ" �!ن توَُل ل
ئِٓكَةِ   (ـ لمَۡلَ

ِ وَ��لیَۡوۡمِ ��ۡ.ٔخِٓرِ وَ�� كِن" ��لبرِۡ" مَنۡ ءَامَنَ ب1�2ِ" (ـ وَلَ
بِ وَ��  هِۦ ذَوِي  وَ��لۡك8َ9ِ( ـنَۧ وَءَاتىَ ��لمَۡالَ Bلىََٰ حُ�ِّ ِّGِلن"ب

ائِٓلِينَ   GMِلِ وَ��لس" كِينَ وN��َنَۡ ��لس" (ـ مَىٰ وَ��لمَۡسَ لیَۡت8َ(
��لقُۡرۡبىَٰ وَ��

كَوٰةَ وَ��لمُۡوفوُنَ  لوَٰةَ وَءَاتىَ ��لز" وَفيِ ��لرّقِاَبِ وَ�!قاَمَ ��لص"
برXِِنَ فيِ  (ـ هدَُواْۖ وَ��لص" (ـ ذَا عَ ]

"اءِٓ  بِعَهدِۡهمِۡ ا  ��لب2َۡٔۡسَاءِٓ وَ��لضر"
ئِٓكَ همُُ  (ـ َ Xنَ صَدَقُواْۖ وb�َوْل ِ "d�� َئِٓك (ـ َ وgَِينَ ��لب2َۡٔۡسِۗ �bوْل

 ��لمُۡت"قُونَ 

Madaniyah 

Qs. al-Nisa/4: 92 4/92 
لا" خَطjَأٗۚ وَمَن ق9ََلَ  

]
وَمَا كاَنَ لِمُؤۡمِنٍ �!ن یق9َُۡلَ مُؤۡمnِاً ا

ٓ  مُؤۡمnِاً خَطjَأٗ  لىَٰ ]
سَل"مَةٌ ا ؤۡمnِةَٖ وَدِیةَٞ م� ف9ََحۡرXِرُ رَقَ�َةٖ م�

"كمُۡ  ن كاَنَ مِن قوَۡمٍ Bدَُوّٖ ل
]
قُواْۚ فاَ د" ٓ �!ن یصَ" لا"

]
ۦٓ ا ِxِۡه!�

ن كاَنَ مِن قوَۡمِۭ 
]
ؤۡمnِةَٖۖ وَا وَهُوَ مُؤۡمِنٞ ف9ََحۡرXِرُ رَقَ�َةٖ م�

قٞ فدَِیةَٞ   Gث8َ( رXِرُ بَ%nۡكمَُۡ وَبَ%ۡنهَُم مِّ ۦ وَتحَۡ ِxِۡه!� ٓ لىَٰ ]
سَل"مَةٌ ا م�

دۡ فصَِیَامُ شَهرXَۡنِۡ م9ُتََابِعَينِۡ   "مۡ يجَِ ؤۡمnِةَٖۖ فمََن ل رَقَ�َةٖ م�
ُ Bلَِيماً حَكِيماٗ  ِۗ وَكاَنَ ��1" نَ ��1"  توَۡبةَٗ مِّ

Madaniyah 

Qs. Muhammad/47: 4 47/ 
ذَآ  

]
ٓ ا ٰ بَ ��لرّقِاَبِ حَتى" Xنَ كَفَرُواْ فضرََۡ ِ "d�� ُُتمGَِذَا لق

]
فاَ

Madaniyah 
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ا فِدَاءًٓ   م"
]
ا مnَ"ۢا بعَۡدُ وَا م"

]
واْ ��لوََۡ�قَ فاَ �!ۡ�َنتُمُوهمُۡ فشَُد�

  ُ ۖ وَلوَۡ �شََاءُٓ ��1" َ�ِ ٰ تضََعَ ��لحَۡرۡبُ �!وۡزَارَهَاۚ ذَ( حَتى"
كِن  (ـ نتَصرََ مِنهُۡمۡ وَلَ

Xنَ  َ.� ِ "d��َِّیَبۡلُوَاْ بعَۡضَكمُ بِبَعۡضٖۗ و ل

(لهَُمۡ  ِ فلَنَ یضُِل" �!عمَۡ     ق9ُِلوُاْ فيِ سGMَِلِ ��1"

Qs.al-Mujadalah/58: 3 58/105 
مۡ ثمُ" یعَُودُونَ لِمَا قاَلوُاْ ف9َحَۡرXِرُ   ِّسَائهِِٓ هرُِونَ مِن � (ـ Xنَ یظَُ ِ "d��َو

ن قَۡ�لِ �!  ُ بِمَا  رَقَ�ةَٖ مِّ ۚۦ و1��َ" لِكمُۡ توُعَظُونَ بِهِ اۚ ذَ( ن یتَمََاسٓ"
     تعَۡمَلوُنَ خَِ�يرٞ 

Madaniyah 

Qs. al-Maidah/5: 89 5/112 
  ُ كِن یؤَُاِ�ذُكمُ بِمَا عَق"دتم� (ـ َ نكمُِۡ وَل (ـ ��ل"غۡوِ فيِٓ �!یمَۡ ُ ب2ِ لاَ یؤَُاِ�ذُكمُُ ��1"

طۡعَامُ 
]
رَتهُُۥٓ ا (ـ نَۖ فكََف" (ـ ۡ.!یمَۡ

كِينَ مِنۡ �!وۡسَطِ مَا   �� (ـ ةِ مَسَ عَشرََ
دۡ   "مۡ يجَِ رXِرُ رَقَ�ةَٖۖ فمََن ل تطُۡعِمُونَ �!هۡلِیكمُۡ �!وۡ كِسۡوَتهُمُۡ �!وۡ تحَۡ
ۚ وَ��حۡفَظُو اْ   ذَا gَلفَۡتمُۡ

]
نكمُِۡ ا (ـ رَةُ �!یمَۡ (ـ ِ�َ كَف" مٖۚ ذَ( ثةَِ �!¡" (ـ فصَِیَامُ ثلََ

 �� ُ ِ�َ یبَُينِّ ۚ كَذَ( نكمَُۡ (ـ تهِِۦ لعََل"كمُۡ £شَۡكُرُونَ  �!یمَۡ ُ لكمَُۡ ءَای8َ( "1  

Madaniyah 

Qs. al-Taubah/9: 
60 

"فَةِ   9/113 مِلِينَ Bلَيهَۡاَ وَ��لمُۡؤَل (ـ لعَۡ
كِينِ وَ�� (ـ تُ �ِلفُۡقرََاءِٓ وَ��لمَۡسَ (ـ دَقَ "مَا ��لص" ن

]
ا

GMِلِۖ   ِ وN��َنِۡ ��لس" رمِِينَ وَفيِ سGMَِلِ ��1" (ـ لغَۡ
قُلوُبهُمُۡ وَفيِ ��لرّقِاَبِ وَ��

ُ Bلَِيمٌ حَكِيمٞ  ِۗ و1��َ" نَ ��1"      فرَیِضَةٗ مِّ

Madaniya
h 

2. Penafsiran Ayat-Ayat Pembebasan Perbudakan 

a. Qs. al-Balad/90: 13.  

  .فكَ� رَقَ�َةٍ  .وَمَا �!دْرَاكَ مَا العَْقَ�َةُ 

Terjemahnya: 

Dan tahukah kamu apa jalan yang mendaki dan sukar itu? (Yaitu) melepaskan 

perbudakan (hamba sahaya).39 

Ayat yang lalu menunjukkan pentingnya menelusuri jalan mendaki. 

Kelompok ayat berikutnya ini kemudian memberi gambaran tentang jalan itu, yakni 

memerdekakan budak atau membebaskan orang yang tertimpa kesulitan atau 

penganiayaan.   

kata  الفَْك� (al-fakk) secara bahasa berarti ‘mengambil sesuatu dari tangan orang 

yang memilikinya’. Dari pengertian dasar tersebut, maknanya kemudian berkembang 

 

39Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 594. 
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menjadi ‘pembebasan tahanan atau hamba sahaya’, karena pembebasan keduanya 

dari tangan orang yang memiliki atau menguasainya terbilang sulit.40 

Adapun kata  ُقَ�َة  .yang dimaksud di sini adalah manusia seutuhnya (leher) الر"

Hal ini berdasar kaidah  ِه كلُِّ Bلىََ  الْجُزْءِ  اسمِْ  طْلاَق 
]
 ,yaitu menyebutkan bagian kecil dari sesuatu ا

tetapi yang dimaksud adalah seluruhnya. Contoh lain adalah menyebutkan ‘kepala’, 

‘mata’, atau ‘wajah’, sedang yang dimaksud adalah orangnya.41 

Penggunaan kata  ُقَ�َة  pada ayat ini menunjukkan bahwa yang (leher) الر"

dimaksud adalah tawanan atau budak. Dahulu, tawanan dan budak diikat kaki dan 

tangannya ke lehernya agar dia tidak bebas bergerak. Sedangkan menurut Ibnu M. 

Quraish Shihab dalam tafsirnya Sedangkan kata raqabah pada mulanya berarti leher. 

Dahulu para tawanan dan hamba sahaya diikat kaki dan tangannya ke lehernya agar 

dia tidak bebas bergerak. Dari sini kata raqabah dipahami dalam arti hamba sahaya. 

Makna ini dapat dikembangkan sehingga mencakup semua manusia yang 

terbelenggu lahir dan batin. Dengan demikian, Langkah pertama dalam upaya 

pendakian adalah pembebasan mansuai dari segala hal yang membelenggu dan 

merendahkan martabat kemanusiaannya karena memang setiap Langkah maju guna 

kemaslahatan manusia dan masyarakat serta keadaan sebenarnya yang dialami oleh 

hamba sahaya itulah yang dihapuskan oleh al-Qur’an.42 

Dan kata  الفَْك� (al-fakk) dimaknai dengan pembebasan tahanan atau hamba 

karna memiliki pengertian yang serupa dengan membebaskan sesuatu yang sulit 

 

40Muh}ammad al-T}a>hir ibn Muh}ammad ibn Muh}ammad al-T}a>hir ibn ‘A@@@@@@syu>r al-Tu>nisi>, al-
Tah}ri>r wa al-Tanwi>r, Juz XXX (Tu>nis: al-Da>r al-Tu>nisiyah li al-Nasyr, 1984 H), h. 358. 

41Muh}ammad al-T}a>hir ibn Muh}ammad ibn Muh}ammad al-T}a>hir ibn ‘A@@@@@@syu>r al-Tu>nisi>, al-
Tah}ri>r wa al-Tanwi>r, Juz XXX, h. 358. 

42M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan: Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Jilid XV 
(Tangerang: PT Lentera Hati, 2016), h. 305. 
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dengan paksa dari tangan orang yang memilikinya. Dan ayat ini adalah merupakan 

salah satu dari dasar syariat Islam,43 yaitu risalah yang dibawa Islam adalah sebentuk 

konsep pembebasan.44 

Ayat ini turun dalam masa awal penyebaran agama Islam di Mekah. Ini 

membuktikan bahwa Islam sejak awal telah berupaya menghapus perbudakan dari 

muka bumi. Islam, melalui al-Qur’an dan sunnah, memberikan tuntunan-tuntunan, 

baik dalam bentuk anjuran, maupun dalam bentuk ketetapan hukum, yang pada 

akhirnya dapat mengantar kepada terbebasnya kemanusiaan dari segala bentuk 

perbudakan. Misalnya Islam mewajibkan kepada negara untuk menyisihkan sebagian 

dari hasil pengumpulan zakat untuk digunakan dalam rangka pembebasan budak, atau 

setiap manusia yang terbelenggu kemanusiannya.45 

b. Qs. al-Baqarah/2: 177.  

وَالیَْ   ِ ٰ1ّ®ِ اٰمَنَ  مَنْ  البرِْ"  وَلٰكِن"  وَالمَْغْربِِ  قِ  المَْشرِْ قِ�لََ  وُجُوْهَكمُْ  �وْا  توَُل البرِْ"اَنْ  وَالك9ِْٰبِ لَ%ْسَ  كَةِ 
]
وَالمَْلٰۤى خِرِ  الاْٰ وْمِ 

هٖ ذَوِى القُْرْبىٰ وَالیَْتٰمٰى وَالمَْسٰ  َ ۚ وَاٰتىَ المَْالَ Bلىَٰ حُ�ِّ لٰوةَ  وَالن"بِينّٖ لِينَْ وَفىِ الرّقِاَبِۚ وَاَقاَمَ الص"
]
اۤى GْMِلِۙ وَالس" كِينَْ وَاNنَْ الس"

وgَِينَْ  اۤءِ  " وَالضر" البµ2َْسَاۤءِ  فىِ  برXِِنَْ  وَالصّٰ Bاَهَدُوْا ۚ  اِذَا  بِعَهْدِهمِْ  وَالمُْوْفوُْنَ  كٰوةَ ۚ  الز" Xنَْ وَاٰتىَ  ِ "dا كَ 
]
اُولٰىۤ البµ2َْسِۗ   

كَ همُُ المُْت"قُوْنَ.  صَدَقوُْ 
]
 ا وَۗاُولٰىۤ

Terjemahannya: 
Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, 
tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari 
akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta 
yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-
orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk 
memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan 

 

43Muh}ammad al-T}a>hir ibn Muh}ammad ibn Muh}ammad al-T}a>hir ibn ‘A@@@@@@syu>r al-Tu>nisi>, al-
Tah}ri>r wa al-Tanwi>r, Juz XXX, h. 358. 

44Muh}ammad al-T}a>hir al-Maisawi>, Maqa>s}id al-Syari>’ah al-Isla>miah al-Syaikh Muh{ammad 
al-Ta>hir ibn ‘A@syu>r (Cet.I; Kuala Lumpur: Da>r al-Fajr, 1420 H/ 1999 M), h. 289. 

45M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan: Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Jilid XV, h. 
325. 
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zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar 
dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah 
orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa46 . 

Dari Qatadah, ia berkata, “Orang-orang Yahudi menunaikan shalat dengan 

menghadap ke Barat, dan orang-orang Nasrani melaksanakannya dengan menghadap 

ke Timur. Maka turunlah ayat ‘Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan 

barat itu suatu kebajikan. 

Ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya, QS. al-Baqarah: 142, yang 

menunjukkan cemoohan ahli kitab terhadap kaum muslim karena beralihnya kiblat 

mereka ke Mekah. Cemoohan itu dijawab melalui ayat ini bahwa bukan demikian 

yang dinamai kebajikan. 

Kata  �ِْالبر berarti luasnya kebaikan, kuatnya keridhaan, dan kebaikan yang 

sempurna dan menyeluruh. Oleh karena itu, al-birr dimaknai dengan perbuatan-

perbuatan yang mencakup kebaikan yang besar.47 sehingga muncullah ungkapan:   ُّبِر
الحَْجَّ  وَبِرُّ   dan Allah SWT berfirman: “engkau tidak akan mendapatkan ,الْوَالِدَيْنِ 

kebaikan yang banyak lagi sempurna hingga engkau menginfakkan sebagian dari 

yang kamu sukai” dan yang dimaksudkan disini adalah perbuatan baik hamba kepada 

Tuhanya dengan muamalah yang baik dengan menjalankan syariat dan perintah-

perintah-Nya.48 

Arah, dalam hal ini kiblat, tidak disebut al-birr (kebajikan) pada ayat ini bisa 

jadi karena ia hanya sebatas perantara, bukan tujuan. Karena itu, kaum muslim 

sepatutnya tidak menyibukkan pada hal yang remeh tersebut. Selain itu, Allah SWT. 

 

46Kementrian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 27. 

47Muh}ammad al-T}a>hir ibn Muh}ammad ibn Muh}ammad al-T}a>hir ibn ‘A@@@@@@syu>r al-Tu>nisi>, al-
Tah}ri>r wa al-Tanwi>r, Juz II, h. 128. 

48Muh}ammad al-T}a>hir ibn Muh}ammad ibn Muh}ammad al-T}a>hir ibn ‘A@@@@@@syu>r al-Tu>nisi>, al-
Tah}ri>r wa al-Tanwi>r, Juz II, h. 131. 
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juga tidak mewajibkan shalat menghadap kiblat bagi orang yang tidak tahu atau 

tidak bisa, seperti karena sakit, lupa, dan dalam kendaraan atau perjalanan. Ini 

merupakan salah satu maqasid syariah yang penting dan di dalamnya mencakup 

maslahat bagi individu dan jama’ah.49 

Setelah penafian itu, ayat ini lalu menerangkan macam atau ragam al-birr, 

yaitu beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab Allah, 

dan para nabi. Selain itu, kebajikan juga memberi harta yang dicintai kepada 

kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, 

peminta-minta, dan al-riqab. Lafaz  َالرّقِاَب pada ayat ini bermakna ‘menebus tahanan 

perang’ dan ‘memerdekakan budak’.50 

c. Qs. al-Nisa/4: 92 

ؤْ  "ق9ْلَُ مُؤْمnِاً اِلا" خَطjَ¶ا ۚ وَمَنْ ق9َلََ مُؤْمnِاً خَطjَ¶ا ف9َحَْرXِْرُ رَقَ�َةٍ م� ٓ اَنْ  وَمَا كاَنَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ ی ٓ اِلا" ٖxِْسَل"مَةٌ اِلىٰٓ اَه دِیةٌَ م� مnِةٍَ و"
"كمُْ وَهُوَ مُؤْمِ  ل فاَِنْ كاَنَ مِنْ قوَْمٍ Bدَُوٍّ  قوُْا ۗ  د" "ص" Gْثاَقٌ فدَِیةٌَ  ی مِّ بَ%nْكمَُْ وَبَ%ْنهَمُْ  ؤْمnِةٍَ وَۗاِنْ كاَنَ مِنْ قوَْم·  نٌ ف9َحَْرXِْرُ رَقَ�َةٍ م�

ۖ تَ  دْ فصَِیَامُ شَهْرXَنِْ م9َُتاَبِعَينِْ "مْ يجَِ ؤْمnِةٍَ ۚ فمََنْ ل رXِْرُ رَقَ�َةٍ م� سَل"مَةٌ اِلىٰٓ اَهxِْٖ وَتحَْ ِ ۗم� نَ ا1ّٰ ُ Bلَِیْمًا حَكGِْمًا وْبةًَ مِّ  وَكاَنَ ا1ّٰ
Terjemahannya: 

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman 
(yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh 
seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang 
hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan 
kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si 
terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang 
memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) 
memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari 
kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka 
(hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. 
Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si 

 

49Muh}ammad al-T}a>hir ibn Muh}ammad ibn Muh}ammad al-T}a>hir ibn ‘A@@@@@@syu>r al-Tu>nisi>, al-
Tah}ri>r wa al-Tanwi>r, Juz II, h. 132. 

50Muh}ammad al-T}a>hir ibn Muh}ammad ibn Muh}ammad al-T}a>hir ibn ‘A@@@@@@syu>r al-Tu>nisi>, al-
Tah}ri>r wa al-Tanwi>r, Juz II, h. 132. 
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pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. 
Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. 

Dari ‘Ikrimah, bahwasanya ia berkata, “Dahulu Harits bin Yazid dari Bani 

Amir bin Lu’ay menyiksa Ayyasy bin Rabi’ah bersama Abu Jahal. Kemudian al-

Harits masuk Islam dan hijrah ke Madinah. Ketika di Hirrah, ia bertemu dengan 

Ayyasy yang mengira ia masih dalam keadaan kafir. Maka Ayyasy pun 

membunuhnya. Kemudian Ayyasy mendatangi Nabi saw. Dan memberitahu beliau 

tentang hal itu.” Lalu turun firman Allah, “Dan tidak layak bagi seorang mukmin 

membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tidak sengaja…” hingga 

akhir ayat.51 
Pada ayat sebelumnya diuraikan bagaimana menghadapi lawan peperangan, 

pada ayat ini lalu dikemukakan bagaimana berinteraksi dengan sesama muslim, 

khususnya kewajiban memelihara jiwa orang-orang sesama iman dan menghindari 

segala bentuk penganiayaan dan agresi terhadap mereka.52 

Pada ayat di atas, al-Qur’an menetapkan bahwa membebaskan seseorang dari 

perbudakan dipandang sama nilainya dengan menghidupkannya dari kematian, 

karena nilainya sebanding dengan jiwa seorang manusia yang terbunuh secara tidak 

benar. Seakan al-Qur’an ingin berkata, perbudakan adalah kematian dan kebebasan 

adalah kehidupan.53 
Allah SWT menganggap aneh (menghinakan) jika seorang muslim 

membunuh saudara seimannya, bahkan memandangnya sebagai sesuatu yang 

seharusnya tidak mungkin terjadi, hingga Ia menyatakan dalam bentuk pengingkaran 

 

51Imam al-Suyuthi, Asbab al-Nuzul, diterjemahkan dengan judul Asbabun Nuzul; Sebab-
Sebab Turunnya Ayat al-Qur’an, h. 162.  

52M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, h. 667-668.  

53Perpustakaan Nasional RI, Tafsir al-Qur’an Tematik: Maqa>s}idusy Syaria>’ah: Memahami 
Tujuan Utama Syariah, Jilid V (Cet.I; Jakarta: Lajnah Pentasih Mushaf al-Qur’an, 1434 H/2013M), h. 
40. 
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bahwa tidak ada seorang yang beriman membunuh seorang beriman (yang lain), 

kecuali karena tidak sengaja. Selain itu, ayat ini juga menunjukkan batasan yang 

bermakna mubalagah ( ادِّعَائِيٌّ حَصْرٌ   ), seolah-olah menggambarkan bahwa tidak ada lagi 

sifat iman pada diri orang yang membunuh dan yang berniat ingin membunuh 

saudara seimannya. 

Kaffarah atas pembunuhan dengan tidak sengaja ada dua, dan salah satunya 

adalah memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin. 54 

Lalu kaffarah yang kedua adalah diyat, yaitu harta tertentu berupa binatang, 

uang, emas atau uang yang diberikan kepada keluarga yang dibunuh secara tidak 

sengaja, sebagai tanda penyesalan dan belasungkawa terhadap keluarga terbunuh.  

Rasyid Rid}a> menafsirkan kata raqabah sebagai budak yang menjadi 

pengganti orang merdeka yang terbunuh, Rasyid Rid}a> menjelaskan bahwa kaffa>rah 

adalah sebagai penggantian nyawa yang hilang dan diwujudkan kembali dengan 

hadirnya budak mukmin yang telah dimerdekakan, karena melihat fenomena pada 

masa jahiliyah bahwa keberadaan budak tidak diakui oleh masyarakat.55 Ayat ini 

salah satu ayat yang membuktikan bagaimana Islam berupaya untuk menghapuskan 

sistem perbudakan.56 

d. Qs. Muhammad/47: 4 

ا فاَِم" الوََْ�قَۖ  وا  فشَُد� نْتُمُوْهمُْ  اَْ�َ اِذَآ   ٓ حَتىّٰ الرّقِاَبِۗ  بَ  فضرََْ كَفَرُوْا  Xنَْ  ِ "dا لقGَِْتمُُ  تضََعَ    فاَِذَا  حَتىّٰ  فِدَاۤءً  ا  وَاِم" بعَْدُ  مnَا̧ۢ 
Xنَْ ق9ُِلوُْا فيِْ   ەۛ الحَْرْبُ اَوْزَارَهَا   ِ "dیَبْلوَُا۟ بعَْضَكمُْ بِبَعْضٍۗ وَا ِّ ُ لاَنتْصرَََ مِنهْمُْ وَلٰكِنْ ل ِ فلَنَْ   ذِٰ�َ ۛ وَلوَْ �شََاۤءُ ا1ّٰ سGْMَِلِ ا1ّٰ

الهَمُْ   �ضِل" اَعمَْ  ی
 

54Muh}ammad al-T}a>hir Ibnu ‘A@syu>r, Tafsir al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r, Juz V, h. 159. 

55Muh}ammad Rasyid bin ‘Ali> Rid}a> bin Syamsuddi>n bin Baha>'uddin Al-Qalmuni Al-H}usaini, 
Tafs>r al-Mana>r, Juz II (Mesir: Hai’ah al-Miṣriyyah, 1990), h. 89. 

56Muh}ammad Rayid bin ‘Ali Rid}a>, Tafsi>r al-Mana>r, Jilid V, (Mesir: Hai’ah al-Mis}riyyah, 
1990), 270. 
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Terjemahannya: 
Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir (di medan 
perang), maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah 
mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh 
membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. 
Demikianlah, dan sekiranya Allah menghendaki niscaya Dia membinasakan 
mereka, tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang 
yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka57. 

Qata>dah berkata bahwa ayat ini turun pada perang Uhud saat Rasulullah 

sedang berada di Syi’ib. Orang-orang yang terluka  dan terbunuh semakin banyak. 

Pada saat itu orang-orang musyrik berseru, “Agungkanlah Hubal.” Orang-orang 

muslim berseru, “Allah Maha Agung dan Maha Luhur.” Orang-orang musyrik 

berseru, “Sungguh, kami memiliki al-Uzza sedangkan kalian tidak memiliki al-

Uzza.” Rasulullah kemudian berkata, “Katakanlah; Allah adalah kekasih kami dan 

kalian tidak punya kekasih. Orang-orang yang mati berbeda-beda. Adapun orang 

yang mati dari kami, maka mereka adalah orang-orang yang hidup dan diberi rezeki, 

sedangkan orang-orang mati dari kalian berada di neraka dan sedang disiksa.58 

Ayat ini turun setelah perang badar karna didalamnya terdapat firman-Nya: 

وا الوَْ�قَ  نْتُمُوهمُْ فشَُد� ذا �!ْ�َ
]
 ayat ini mengandung hukum pembebasan tawanan perang حَتى" ا

pada perang badar yang terkandung dalam firman-Nya yang lain surah Qs. al-Anfal: 

“tidaklah pantas bagi seorang nabi memiliki tawanan hingga ia dapat melumpuhkan 

musuhnya dimuka bumi.59 

Lafaz   َالرّقِاَبِ ضَرْب  (memukul leher) adalah kata kiasan masyhur yang berarti 

‘membunuh’, yakni membunuh dengan cara apa pun, seperti dengan cara memukul 

dan menusuk dengan menggunakan pedang, tombak, dan selainnya. 

 

57Kementrian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 507. 

58Imam al-Suyuthi, Asbab al-Nuzul, diterjemahkan dengan judul Asbabun Nuzul; Sebab-
Sebab Turunnya Ayat al-Qur’an, h. 483.  

59Muhammad al-Tahir Ibnu ‘Asyur, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz XXVI, h. 78. 
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 Pada ayat ini, ia bisa dimaknai dengan ‘mengalahkan’, hingga yang dimaksud 

adalah berperang sampai musuh berhasil dikalahkan dan berada dalam tawanan. 

Kaum muslim kemudian boleh mengambil tawanan tersebut sebagai budak atau 

meminta tebusan dengannya. Apabila ia bermakna ‘membunuh’, maka ia bermakna 

berperang sampai tidak tersisa dari musuh kecuali sedikit, dan yang sedikit itu 

dibiarkan hidup untuk ditawan. Kedua takwil ini diambil berdasarkan uslub bahasa 

dari ayat, tetapi makna yang pertama kemungkinan lebih kuat. 

 Ada dua sikap yang boleh diambil kaum muslim terhadap tawanan perang 

tersebut. Pertama, al-mann (pembebasan tanpa tebusan), yakni membebaskan 

tawanan tanpa tebusan dan menjadikannya sebagai budak. Kedua, al-fida’ 

(pembebasan dengan tebusan), yakni membebaskan tawanan dengan ganti harta atau 

ganti tawanan muslim yang berada di tangan musuh. Dua pilihan ini bebas 

ditentukan oleh panglima perang setelah menimbang manfaat dan dampak buruknya, 

sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Setelah perang Hawazan.60 

e. Qs. al-Mujadalah/58: 3 

"تَ  نْ قَْ�لِ اَنْ ی مْ ثمُ" یعَُوْدُوْنَ لِمَا قاَلوُْا ف9َحَْرXِْرُ رَقَ�َةٍ مِّ ِ
]
Xنَْ یظُٰهِرُوْنَ مِنْ ِ�سَّاۤ¾ ِ "dبِمَا وَا ُ اۗ ذٰلِكمُْ توُْعَظُوْنَ بِهٖۗ وَا1ّٰ مَاۤس"

 تعَْمَلوُْنَ خَِ�يرٌْ 
Terjemahannya:  

Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang 
telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang 
budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan 
kepadamu, dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.61 

Ayat perihal zhihar ini turun terkait Khaulah binti Tsa’labah. Al-Hakim 

meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, “Mahaluhur Zat yang pendengaran-Nya 
 

60Muhammad al-Tahir Ibnu ‘Asyur, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz XXVI, h. 78-82. 

61Kementrian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 582 
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mencakup segala sesuatu. Sesungguhnya aku mendengar perkataan Khaulah binti 

Tsa’labah yang perkataan itu tidak diketahui oleh Sebagian orang. Khaulah 

melaporkan suaminya kepada Rasulullah. Ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, ia telah 

memakan masa mudaku dan perutku sudah berlipat-lipat sehingga ketika usiaku 

sudah lanjut dan tidak bisa lagi memiliki keturunan, maka ia bersumpah zhihar 

kepadaku. Ya Allah, sungguh aku melaporkan hal ini kepada-Mu.’ Tak henti-

hentinya Khaulah mengatakan hal itu hingga turunlah malaikat Jibril membawa ayat 

ini, ‘Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan 

gugatan kepadamu tentang suaminya.’ Suaminya bernama Aus bin al-Shamit.”62 

Ayat sebelumnya menguraikan larangan untuk mengharamkan apa yang 

dihalalkan Allah SWT. Ayat tersebut turun terkait satu atau lebih orang yang 

mengharamkan diri mereka untuk memakan daging demi mendekatkan diri kepada 

Allah, lalu mereka bertanya bagaimana status sumpah mereka itu. Ayat ini pun 

menjawab pertanyaan mereka tersebut. 

Nabi saw. melarang mereka bersumpah pada sesuatu yang mereka katakan 

dengan keteguhan hati, sehingga mereka bertanya, “Wahai Rasulullah saw., apa 

yang bisa kami lakukan dengan sumpah kami?” Maka turunlah ayat ini   باتِ مَا لاَ تحَُرّمُِوا طَیِّ

ُ لكمَُْ  �!gَل"  ا1"  sampai akhir, yang di dalamnya Allah SWT. mensyariatkan kaffarah. 

 Sumpah yang dimaksud pada ayat ini adalah sumpah yang benar-benar 

dimaksudkan, yakni yang sesuai antara ucapan dan maksud hati pengucapnya, bukan 

sumpah yang tidak dimaksudkan, yakni hati pengucapnya tidak memaksudkan 

sebagai sumpah. Ini digambarkan pada Qs. al-Baqarah/2: 225 dengan lafal ‘bi ma 

kasabat qulubukum’. 

 

62Imam al-Suyuthi, Asbab al-Nuzul, diterjemahkan dengan judul Asbabun Nuzul; Sebab-
Sebab Turunnya Ayat al-Qur’an, h. 522.  
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 Sumpah yang dimaksudkan, apabila pengucapnya membatalkannya, maka ia 

harus membayar kaffarah untuk menutupi pelanggaran atau pembatalan sumpah itu, 

yang salah satunya adalah dengan memerdekakan budak.63 

f. Qs. al-Maidah/5: 89 

Ayat ini berbicara mengenai sumpah dan kafarat (tebusan) sumpah. Di antara 

kafarat sumpah itu adalah memerdekakan budak perempuan (raqabah). Makna 

raqabah dalam ayat ini berlaku umum, sama dengan ayat Surat Al-Mujadilah ayat 3. 

 ®ِ ُ ةِ مَسٰ لاَ یؤَُاِ�ذُكمُُ ا1ّٰ ُ الاَْیمَْانَۚ فكََف"ارَتهُٗٓ اِطْعَامُ عَشرََ �ؤَاِ�ذُكمُْ بِمَا عَق"دْتم� كِينَْ مِنْ اَوْسَطِ مَا  �ل"غْوِ فيِْٓ اَیمَْاÀِكمُْ وَلٰكِنْ ی
دْ فصَِیَامُ ثلَٰثَ  "مْ يجَِ رXِْرُ رَقَ�َةٍ ۗفمََنْ ل مٍ ۗذِٰ�َ كَف"ارَةُ اَیمَْاÀِكمُْ اِذَا gَلفَْتمُْ وَۗاحْفَظُوْ ا تطُْعِمُوْنَ اَهْلِیْكمُْ اَوْ كِسْوَتهُمُْ اَوْ تحَْ ةِ اَ¡"

ُ لكمَُْ اٰیتِٰهٖ لعََل"كمُْ £شَْكُرُوْنَ   ُ ا1ّٰ  اَیمَْاÀكمَُْ ۗ كَذِٰ�َ یبَُينِّ
Terjemahnya: 

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak 
disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan 
sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran 
sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan 
yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian 
atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu 
melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat 
sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. 
Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu 
bersyukur (kepada-Nya)64 
Ada delapan golongan mustahiq zakat atau mereka yang berhak menerima 

zakat, yaitu fakir, miskin, amil zakat, orang yang condong memeluk Islam, untuk 

memerdekakan budak, orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang yang 

sedang dalam perjalanan. 

 yang berarti budak. Budak dimerdekakan dengan harta رَقَ�َة jamak dari الرّقِابِ 

zakat itu dengan membelinya atau membantunya melunasi hutangnya (yang diminta 

oleh tuannya) atau dengan menebus tawanan muslim, karna tawanan itu ibarat 

budak bagi tuannya. 

 

63Muhammad al-Tahir Ibnu ‘Asyur, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz XXVIII, h. 16. 

64Kementrian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 108. 
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Adapun batasan pemberian zakat pada 8 golongan tersebut alasannya ada 

pada huruf lam pada kata  ِِلفُْقرَاء� yang bermakna milik atau hak. Namun, ulama 

berbeda pendapat tentang hak tersebut, apakah wajib memberikan pada semuanya 

sekaligus dengan kadar tertentu atau dengan kadar yang sama. Menurut jumhur, 

tidak wajib memberikan semuanya, dengan pembagiannya diserahkan pada yang 

bertanggungjawab untuk melihat kadar kebutuhan dan kemampuan harta dari 

delapan golongan ini lalu menyesuaikannya.  

Adapun terkait  ِالرّقِاب  jumhur ulama memaknainya dengan ‘memberikan ,وَفيِ 

budak kemerdekaan dan membayarkan mukatab (yang dijanjikan oleh tuannya 

kemerdekaannya jika membayar harta dengan jumlah tertentu). Ini adalah riwayat 

penduduk madinah dari Imam Malik ra. Ada pula yang berpendapat bahwa budak 

mukatab tidak dibantu dengan zakat meskipun tersisa sedikit yang hendak dibayar. 

Ini adalah pendapat Imam Lais|, Nakh’i>, dan Imam Syafi’i>.65 

Qs. al-Taubah/9: 60 

Ayat ini berbicara mengenai riqab yang bisa dimerdekakan melalui harta 

zakat. Riqab dalam ayat ini bermakna budak. Lafadh riqab disampaikan dengan 

menggunakan “al” jinsiyyah yang berarti bermakna khusus 

وَالعَْامِلِ  وَالمَْسٰكِينِْ  �لِْفُقَرَاۤءِ  دَقٰتُ  الص" "مَا  وَاNنِْ  ن  ِ ا1ّٰ سGْMَِلِ  وَفيِْ  وَالغْاَرمِِينَْ  الرّقِاَبِ  وَفىِ  قلُوُْبهُمُْ  "فَةِ  وَالمُْؤَل Bلَيهَْاَ  ينَْ 
ُ Bلَِيمٌْ حَكِيمٌْ  ِ وَۗا1ّٰ نَ ا1ّٰ GْMِلِۗ فرَیِضَْةً مِّ  الس"

Terjemahannya: 
Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, 
amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba 
sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan 
untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. 
Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.66 

 

65Muhammad al-Tahir Ibnu ‘Asyur, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz VII, h. 20. 

66Kementrian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 189. 
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Adapun lafadz ayat “wa firriqabi” mayoritas ulama berpendapat bahwa 

maksudnya adalah membeli seorang budak untuk dimerdekakan, dengan membayar 

sejumlah harta bagi budak yang sudah mendapatkan jaminan dari tuannya untuk 

menjadikan budak tersebut merdeka.  

Dan  ِالرقِّاب jamak dari  رَقَـبَة yang berarti budak. Allah SWT berfirman  ٍفَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مُؤْمِنَة 

dan  ِفي adalah zaraf yang bermakan majazi sehingga tidak perlu ada kata  ِفَكِّ الرقِّاَب karna 

zarfiyyah menjadikan budak menerima harta, dan tidak dijar dengan huruf lam untuk 

menghindari sangkaan kalau zakat itu merupakan upah untuk budak, melainkan yang 

benar adalah budak dimerdekakan dengan harta zakat itu dengan membelinya atau 

membantunya melunasi hutangnya (yang diminta oleh tuannya) atau dengan 

menebus tahanan muslimin, karna tawanan itu ibarat budak bagi tuannya, dan 

penjelasnya sudah disebutkan pada ayat  ِ67 .وَالسَّائلِِينَ وَفيِ الرقِّاب 

 

 

 

 

67Muhammad al-Tahir Ibnu ‘Asyur, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz X, h. 234. 
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BAB IV 

NILAI-NILAI AYAT PEMBEBASAN PERBUDAKAN  

1. Konsep Pembebasan Ibnu ‘A@ syu<r 

Dalam menafsirkan ayat-ayat pembebasan perbudakan prinsip-prinsip yang 

dipegang dan menjadi landasan berpikir Ibnu ‘A@syu>r adalah, (al-fit{rah, al-musa>wah, 

al-sama>h}ah, al-h{urriyah, dan al-haqq wal ‘ada>lah. Berikut beberapa prinsip-prinsip 

utama dalam membentuk bangunan dan kerangka berpikir maqa>s}id syariahnya dalam 

menafsirkan ayat-ayat pembebasan perbudakan. 

1. Al-Fit}rah  

al-Fit}rah, artinya bahwa ajaran Islam atau syariat Islam yang diturunkan oleh 

Allah swt untuk kemaslahatan semua manusia sesungguhnya sangat sesuai dengan 

karakter dasar manusia itu sendiri. Begitu juga, dalam pandangan Ibnu ‘A@syu>r, @fitrah 

adalah sifat dasar manusia (al-khilqah) dalam artian sebuah sistem tertentu (al-

niz{|a>m) yang telah Allah swt tanamkan atau ciptakan pada setiap ciptaannya, baik 

bersifat lahiriah (yang terlihat) maupun batiniah (tidak terlihat).1 

Ibnu ‘A@syu>r mendasari pandagannya dengan firman Allah swt dalam Qs.al-

rum/30: 30.  

ْنِ   وَْ
َكَ   فاََقِمْ  ِ   فِطْرَتَ   حَِ�یْفًاۗ   لِّ�ِ �تيِْ   اّ�ٰ ۗ   الن�اسَ   فطََرَ   ال ِ   لَِ+لقِْ   تبَْدِیلَْ   لاَ    #لَيهَْاَ ْنُ   ذِٰ,َ  ۗاّ�ٰ  اّ/ِ
 ُۙ     یعَْلمَُوْنَۙ  لاَ  الن�اسِ  اكَْثرََ   وَلٰكِن�  القَْيمِّ

Terjemahannya: 
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) 
fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. 
Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui.2 

 
1Muh}ammad al-T}a>hir ibn’A@syu>r, Maqa>s}id al-Syri>’ah al-Isla>miyah, h. 191. 

2Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h.407. 
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Ibnu ‘A@syu>r juga membagi fitrah menjadi dua macam: pertama, fit}rah 

‘aqliyah yang mengarahkan manusia untuk bisa merasakan adanya Allah yang 

menguasai alam semesta ini. Dengan fit}rah ‘aqliyah ini manusia menyadari perlu dan 

pentingnya syari’at untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri. Kedua, fit}rah 

nafsiyyah adalah naluri dan keinginan yang diciptakan Allah swt pada manusia 

untuk  memenuhi keinginan-keinginan secara baik dan terarah. Contohnya adalah 

naluri atau fitrah ingin menikah, berinteraksi sosial, membangun peradapan dan 

sebagainya.3 

2. Al-Musa>wah (egaliter) 

Agama Islam adalah agama yang memandang semua manusia di hadapan 

hukum-hukum syar’i> diberlakukan sama. Aspek ini menjadikan perhatian tersendiri 

bagi Ibnu ‘A@syu>r dalam kajian ilmu maqa>s}id syari’ah sebagai dasar berpikir filosofis 

filsafat hukum Islam itu sendiri. Al-musa>wah (egaliter) ini penting dalam 

penerapannya terutama terhadap lima prinsip dasar yang menjadi tujuan syari’at 

Islam: hifz} al-di>n, al-nafs, al-‘aql, al-nasl dan al-ma>l. Prinsip egaliter ini, menurut 

Ibnu ‘A@syu>r tidak dipengaruhi oleh orang yang kuat atau lemah, kerabat atau bukan, 

semua status sama di dalam pandangan Islam. Pandangan ini ia dasarkan pada 

firman Allah pada Qs. al-Nisa/4: 135.4 Sebagaimana firmanNya: 

َا َيه: ْنَ   ٰ=ٓ ِ �ِ   شُهدََاۤءَ   Dِلقِْسْطِ  امِينَْ قوَ�   كُوْنوُْا  اٰمَ�وُْا  ا< ْنِ   اَوِ   اَنفُْسِكمُْ   #لىَٰٓ   وَلوَْ   ِ�ّٰ    ۚوَالاَْقْرَبِينَْ   الوَْاِ/َ
�كُنْ   اِنْ ا   اَوْ   غنَِیMا   ُ   فقَِيرًْ مَاۗ   اَوْلىٰ   فاَّ�ٰ �Sِعُوا  فلاََ   بهِِ Tَا  وَاِنْ    ۚتعَْدِلوُْا  اَنْ   الهْوَٰٓى  تVْٗتعُْرضُِوْا  اَوْ   تلَو   �  فاَِن
 َ ا تعَْمَلوُْنَ  بِمَا كاَنَ  اّ�ٰ  . خSَِيرًْ

Terjemahannya: 

 
3Isma>i>l al-Hasani>, Naz}ariyyah al-Maqa>shid ‘inda al-Ima>m Muh}ammad al-T}a>hir bin ‘A>syu>r, h. 

263-273 

4Ibnu ‘A@syu>r, Maqa>shid al-Syari>'ah Islamiyyah, h. 241 
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Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi 
karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum 
kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu 
kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena 
ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau 
enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang 

kamu kerjakan. 
3. Al-sama>h}ah (toleransi/ saling menghormati) 

Dengan sifat ini seseorang dapat memposisikan segala sesuatu seimbang 

antara sikap melebihi batas (al-fit}rah) dan terlalu menggampangkan sesuatu (al-

tasa>hul). Sikap toleransi ini menurut perspektif Ibnu ‘A@syu>r adalah sebagai 

pendorong tegaknya keutamaan makna fitrah yang sudah disebutkan sebelumnya. 

Sifat toleransi ini juga merupakan salah satu sifat yang sangat sesuai dengan fitrah 

sebagai ciri dasar dari Islam itu sendiri. Lebih dari itu, toleransi merupakan karakter 

mendasar dari umat ini. Toleransi merupakan bagian penting dari tempat tumbuhnya 

sifat-sifat mulia lainnya yang diantaranya sikap adil dan sikap proposional dalam 

bersikap. 5 Hal ini didasarkan Ibnu ‘A@syu>r pada firman Allah swt dalam Qs. al-

Baqarah/2: 143. 
ةً   جَعَلْنٰكمُْ   وَكَذِٰ,َ  �سَطًا   اُم �ِّتَكُوْنوُْا  و سُوْلُ   وَكَُوْنَ   الن�اسِ   #لىََ   شُهدََاۤءَ   ل �  وَمَا   ۗ شَهِیْدًا  #لَیَْكمُْ   الر
�تيِْ   القbَSَِْْ   جَعَلْنَا ٓ   كُنْتَ   ال �Sِعُ   مَنْ   لِنعَْلمََ   اِلا�   #لَيهَْاَ T� سُوْلَ   ی �نْ   الر ��نْقَلِبُ   مِم   كاَنتَْ   وَاِنْ    عَقSَِیْهِۗ   #لىَٰ   ی
ةً  ْنَ   #لىََ   اِلا�   لكSََِيرَْ ِ �ُ   هَدَى  ا< ُ   كاَنَ   وَمَا  ۗ اّ�ٰ َ   اِن�    ۗاِیمَْاlكمَُْ   لِیُضِیْعَ   اّ�ٰ حِيمٌْ   لرََءُوْفٌ   Dِلن�اسِ   اّ�ٰ �   ر

  
Terjemahannya: 

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ”umat 
pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul 
(Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat 
yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa 

 
5Ibnu ‘A@syu>r, Maqa>shid al-Syari>'ah Islamiyyah, h. 196. 
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yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan 
kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. 
Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, 
Maha Penyayang kepada manusia6 . 

Dan sikap toleransi Rasulullah saw yang tergambar dalam hadits riwayat 

Ahmad bin Hanbal berikut:  

ثنََا  �زَیِدُ،  rَد   َu ثنََا:  قاَلَ   جَعْفَرٍ،  وَا|ْنُ   هِشَامٌ،  wْxyبرََ �  ا|ْنِ   عَنِ   عِكْرمَِةَ،  عَنْ   هِشَامٌ،  rَد
لىَ   xyحَب:   اx�ْدَْ=نِ   xyي: :  وَسَلم�َ   #لَیَْهِ   اللهُ   صَلى�   اللهِ   لِرَسُولِ   قِ�لَ :  قاَلَ   عَب�اسٍ،

�
: "  قاَلَ   اللهِ؟  ا

مَْ�ةُ  الحَْنِیفِ��ةُ  � .7الس
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah mengabarkan kepada kami Hisya>m 

dan Ibn Ja’far ia berkata telah menceritakan kepada kami Hisya>m dari ‘Ikrimah dari 

Ibn ‘Abba>s berkata, ditanyakan kepada rasulullah saw, “agama manakah yang paling 

dicintai oleh Allah ?” maka beliau bersabda “al-h}anafiyah al-samh}ah” (yang lurus 

lagi toleran). 

4. Al-h}urriyah (kebebasan) 

Sesungguhnya al-h}urriyah merupakan turunan atau bagian dari al-fi}trah itu 

sendiri. Menurut Ibnu ‘A@syu>r ketika seseorang diberlakukan sama secara hukum dari 

segala bentuk perbuatannya (al-tas}aruf), maka disitulah ditemukan sifat al-h}urriyah 

(kemerdekaan).8 

Ibnu ‘A@syu>r menguraikan makna al-h}urriyah kedalam dua hal: pertama, al-

h}urriyah lawan dari makna al-‘ubu>diyyah (perbudakan). Kedua, al-h{urriyah yang 

berarti seseorang yang melakukan suatu hal memang atas dasar pilihannya. 

 
6Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 22.  

7Al-Ima>m Ah}mad bin Hanbal, Musnad al-Ima>m Ah}mad bin Hanbal, Juz IV (t.t: Mu’assasah 
al-Risa>lah, 1421 H/ 2001 M), h. 17. 

8Ibnu ‘A@syu>r, Maqa>shid al-Syari>'ah Islamiyyah, h. 288. 
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Kebebasan dia melakukan sesuatu yang tidak dipengaruhi oleh siapapun dalam 

bahasa Arab disebut al-h{urriyah al-majazi> (kebebasan yang bersifat majazi>, bukan 

hakiki). Artinya, di dalam Islam, ternyata tidak ada kemerdekaan tersebut yang 

bersifat mutlak.9 

Al-h{urriyah dengan makna al-‘ubu>diyah menunjukkan upaya intensif Islam 

mengentaskan perbudakan. berbagai faktor perbudakan sebelum kedatangan Islam 

diharamkan dengan menyisakan orang kafir tertawan dalam perang sebagai jalan 

pemerdekaan budak, seperti salah satu tempat penyaluran zakat mal.10 

  Sebagai opsi penebus sejumlah pelanggaran syariat Islam yang dilakukan 

oleh mukalaf. 11 kita>bah atau pemerdekaan budak oleh majikan dengan ketentuan 

bahwa budak menebus dirinya sendiri dengan sejumlah harta tertentu secara 

angsuran, dan tadbi>r atau kemerdekaan yang diberikan majikan kepada budaknya 

yang berlaku jika majikan terlah meninggal.  

Disamping itu, dituntun perlakukan yang lebih manusiawi terhadap budak 

dan dilarang mempekerjakan mereka di luar kemampuan dan dengan cara yang dapat 

menecelakakan.12 

Fenomena ini menunjukkan kehendak syariat untuk menghapuskan 

perbudakan secara persuasif bukan dengan mengharamkan secara spontan, guna 

menghindari mafsadat yang lebih besar daripada perbudakan itu sendiri, mengingat 

pada saat itu ketergantungan terhadap tenaga budak sangat tinggi bahkan dapat 

 
9Ibnu ‘A@syu>r, Maqa>shid al-Syari>'ah Islamiyyah, h. 288. 

10Qs. al-Taubah/9: 60 

11Seperti kaffarah pembunuhan Qs. al-nisa/4: 92, kafarat sumpah Qs. al-maiah/5: 89, kaffarah 
zihar  Qs. al-Mujadalah/57: 3, Kaffarah berhubungan suami istri siang hari di bulan ramadan al-
Bukhari>, al-ja>mi’, Juz I, h. 94.s 

12Ibnu ‘A@syu>r, Maqa>shid al-Syari>'ah Islamiyyah, h. 291. 
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dikatakan telah menjadi kebutuhan pokok rumah tangga pada umumnya. Larangan 

yang diturunkan secara sekaligus akan menimbulkan gejolak sosial yang buruk dan 

berdampak luas. Adapun perbudakan yang tetap dilegalkan terbatas terhadap orang-

orang kafir yang menjadi tawanan perang merupakan sanksi yang setimpal dengan 

upaya mereka memerangi agama Allah. 

Adapun al-h}urriyah dengan makna kedua sejumlah fenomena-fenomena 

dimaksud berkaitan erat dengan fundamental aspek keyakinan, perkataan, dan 

perbuatan dengan konklusi bahwa setiap individu di bawah naungan pemerintah 

Islam bebas beraktivitas melakukan segala sesuatu yang diizinkan secara syariat 

menurut ketentuan dan aturan syariat, tidak  dibenarkan seseorang dibebani lebih 

dari itu.13 

Kebebasan berkeyakinan ditunjukkan dengan mengecam dan membatalkan 

ajaran yang memaksakan suatu kepercayaan tanpa berusaha memahamkan, tanpa 

argumentasi dan dalil, sebaliknya memerintahkan untuk menyampaikan fakta dan 

argumentasi yang kuat dalam mendakwahkan akidah Islam; berdialog dengan cara 

yang baik dengan pihak-pihak yang menentang; berupaya membawa mereka kepada 

kebenaran dengan penuh hikmah, nasehat yang tulus, dan berdebat dengan cara 

terbaik jika diperlukan bukan dengan pemaksaan.14 

Keanekaragaman mazhab fikih menunjukkan pengakuan dan perlindungan 

Islam terhadap kebebasan berpendapat dan menyampaikan pendapat. Tidak ada 

pembenaran untuk memaksakan mazhab tertentu dan memberangus yang lain; 

perbedaan pendapat hukum menjadi tidak lebih dari wacana yang menjadi topik 

 
13Ibnu ‘A@syu>r, Maqa>shid al-Syari>'ah Islamiyyah, h. 292. 

14Muh}ammad al-T}a>hir ibn ‘A@syu>r, Us{u>l al-Niz}a>m al-Ijtima>’i> fi> al-Isla>m (Cet.II; Tu>nis, al-
Syirkah al-Tu>nissiyah li al-Tauzi>’, 1985), h 172. 
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perdebatan dalam penelitian hukum yang dinamis dan berkelanjutan dengan segala 

dinamikanya. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya empat atau lima mazhab 

Fikih saja yang tetap eksis, tidak lepas dari upaya kondifikasi dan penyebaran yang 

dilakukan oleh tokoh-tokoh kunci pengikut masing-masing mazhab. Tidak ada 

keharusan bagi pengikut mazhab tertentu untuk melakukan taklid secara total, sebab 

itu tidak sedikit dalam suatu persoalan ditemukan lebih dari satu pendapat hukum 

dalam satu mazhab hingga polemik antara murid dengan gurunya. Ini bukanlah suatu 

fenomena yang ganjil sebab rasulullah saw bersabda,  
حمَْنِ |نِْ Dَxyنَ، عَنْ  �سُلیَْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الر رَ |نِْ  ثنَاَ شُعْبَةُ، عَنْ عمَُ �ثنَاَ xyبوُ دَاوُدَ قاَلَ: rَد �عْتُ زَیدَْ  rَ  xyد بِیهِ، قاَلَ: سمَِ

َ یقَُولُ: « �صَلى� اللهُ #لَیَْهِ وَسَلم  ِ �عْتُ رَسُولَ ا� َ |نَْ َ�بِتٍ، یقَُولُ: سمَِ �ُ نضرَ �عَ امْر�yَ ا� مِ��ا rَدِیثاً حَفِظَهُ حَتى�  سمَِ
لىَ مَنْ هُوَ xyفْقَهُ مِ�ْهُ، 

�
ِّغَهُ فرَُب� rَامِلِ فِقْهٍ ا   ١٥وَرُب� rَامِلِ فِقْهٍ لَ�ْسَ بِفَقِ�هٍ.یبَُل

Artinya:  

Telah Menceritakan kepada kami Abu> Da>ud berkata, telah menceritakan 

kepada kami Syu’bah dari ‘Umar ibn Sulaima>n dari Abdi al-Rah}ma>n ibn Aba>n dari 

bapaknya ia berkata, saya mendengar Zaid bin S|a>bit ia berkata, saya mendengar 

Rasulullah saw bersabda: semoga Allah menjadikan elok orang yang mendengarkan 

satu hadis dari kami, memahaminya, supaya ia dapat menyampaikannya. Tidak 

sedikit orang yang menyampaikan hadis ilmu kepada orang yang lebih ahli daripada 

dirinya, dan tidak sedikit pula pembawa ilmu bukanlah ahlinya. 

Kebebasan berpendapat juga dipahami dari sejumlah hukum parsial semisal 

tidak sahnya ikrar dan berbagi akad yang dilakukan dibawah ancaman dan 

pemaksaan.16 

 
15Abu> Da>ud al-T}aya>lisi> Sulaima>n bin Da>ud bin al-Ja>ru>da, Musnad Abi> Da>ud al-T}aya>lisi>, Juz 

I (Mis}ro: Da>r Hijr, 1419 H/ 1999 M), h. 505.  

16Ibnu ‘A@syu>r, Maqa>shid al-Syari>'ah Islamiyyah, h. 293. 
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Setiap individu, untuk keperluan pribadi, pada dasarnya bebas melakukan 

tindakan hukum yang diperkenankan syariat dengan atau tanpa memanfaatkan 

sumber daya yang diperbolehkan, baik bersifat yang terbatas maupun yang 

bersinggungan dengan kepentingan individu lain selama tindakan dimaksud tidak 

merugikan kepentingan lain dimaksud. Dalam hal tindakan hukum individu 

berdampak terhadap kepentingan dan kebebasan individu lain maka syariat 

mengatur sedemikian rupa agar tidak ada pihak yang dirugikan. Legimitasi syariat 

terhadap tindakan hukum oleh mukallaf yang secara sadar melepaskan hak dan 

kepentingannya kepada pihak lain berupa sedekah, wakaf, hibah, hadiah, dan 

sebagainya merupakan bagian dari aturan dimaksud yang mengindikasikan 

kebebasan bertindak sebagai maqasid Syari’ah, sebagaimana diindikasikan juga oleh 

larangan melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain baik individu maupun 

umum, disertai dengan sanksi yang setimpal dan kewajiban mengganti kerugian 

yang ditimbulkan dengan yang sepadan. Penjatuhan sanksi dan ganti rugi yang 

diwajibkan tersebut diatur oleh syariat agar tetap selaras maqasid Syari’ah 

kebebasan bertindak individual melalui mekanisme peradilan dan menyerahkan 

kewenangan eksekusi kepada pemerintah yang sah, bukan kepada pihak yang 

dirugikan guna menghindari tindakan balas dendam dan melampaui batas.   

5. Al-Haq wa al-‘Ada>lah  

Persoalan hak tidak pernah terpisah dengan persoalan kebebasan. Jika 

kebebasan itu adalah prasyarat utama mengenai pengembangan kekuatan manusia, 

landasan talentanya, dan kemajuan peradabannya, maka hak manusia itu merupakan 

syarat kestabilan, keseimbangan dan keberlanjutan akan kehidupan sebuah 

komunitas, karena hak-hak manusia itu adalah tatacara memanfaatkan apa yang 
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telah diciptakan oleh Allah swt di muka bumi ini untuk kepentingan manusia itu 

sendiri. Oleh karena itu, penentuan akan dasar keberpihakan atas hak-hak yang 

dimiliki oleh seseorang merupakan pondasi utama dan pondasi paling kuat bagi 

ajaran agama, khususnya dalam pemberdayaan interaksi umat satu sama lain. 

Dengan demikian, menjelaskan tentang hak dan menentukan hak bagi pemiliknya 

merupakan kerangka dasar dari sistem masyarakat muslim agar orang-orang muslim 

berada dalam kejelasan dari apa yang selama ini dilakukannya.17 

Dalam perspektif Ibnu ‘Asyur, hak dan keadilan memiliki korelasi yang 

sangat erat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Menurutnya, esensi dari 

keadilan itu adalah memberikan hak kepada orang yang berhak memilikinya baik 

melalui tangannya sendiri maupun melalui wakilnya dan menentukan kepada 

pemiliknya, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Di sisi lain, Ibnu ‘Asyur 

menandaskan bahwa keadilan sama posisinya dengan kebebasan, karena kedua-

duanya sudah mendarah daging dalam fitrah manusia itu sendiri. 

Pemahaman atas fitrah, toleransi, kebebasan, egalitarianism hak dan keadilan 

bukan sekedar aksi biasa untuk menjadi bahan rujukan seorang juris Islam dalam 

membumikan fatwanya atau seorang legislator dalam menyelesaikan 

problematikanya, akan tetapi ia mampu menyebarkan spirit khusus dalam ranah 

hukum Islam, bahkan ia mampu membuka cakrawala lebih luas untuk 

mengemukakan teori sosial dan politik, dalam arti yang lebih komprehensif. Bisa 

dikatakan bahwa teori-teori yang dikemukakan oleh Ibnu ‘Asyur merupakan salah 

satu pengantar bagi peneliti dan pemikir muslim yang konsen dengan disiplin ilmu 

 
17Abdul Wahid Haddade, Konstruksi Ijtihad Berbasi Maqasid Syariah: Membincang 

Formulasi Konsep Ibnu Asyur dan Relevansinya dengan Wacana Fiqih Kontemporer, h. 123.  
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humaniora dan ilmu sosial untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan cara 

menjadikan maqasid al-syari’ah sebagai acuan dasar dalam rangka mengarahkan 

kajian itu agar sesuai dengan tuntutan filsafat Islam dan visi keberadaan nila-nilai 

sosial dalam kehidupan manusia.  

Memang, mungkin akan terlihat naif jika suatu bangunan kokoh sebuah teori, 

ompong tak berdaya bila dihadapkan dengan realitas yang ada dihadapan mata. 

Urgensi dari aplikasi sebuah teori, mutlak diperlukan guna membuktikan keabsahan 

sebuah teori. Sebuah omong kosong, barangkali itu yang bisa disematkan pada 

sebuah teori yang nihil data dan miskin aplikasi. Oleh karena itu, Ibnu ‘Asyur 

berusaha menjadikannya sebagai bentuk kongkret aplikasi dari kaidah-kaidah 

maqasid universal (maqa>s}id tasyri’ ammah). 

Bentuk aplikasi ini tertuang pada berbagai aspek, meliputi liturgi keagamaan 

(ibadah), pola interaksi sosial (muamalat), hukum pidana dan perdata. Pada bagian 

ini ia ingin membuktikan bahwa maqasid al-syari’ah bukan hanya konsep utopis 

tanpa realisasi. Contoh-contoh aplikasi yang dikemukakan oleh Ibnu ‘Asyur tidak 

saja mampu membantu mempertemukan dua aliran yang saling berseberangan, fikih 

dan realitas nyata ke dalam satu muara yang sama, melainkan juga sebentuk tawaran 

konsep baru dalam memandang syariat, yaitu dengan kacamata maslahat. 18 

2. Analisis Penafsiran Pembebasan Perbudakan 

 Ibnu ‘A@syu>r dalam memaknai term raqabah pada Qs. al-balad/90: 13, 

menafsirkan bahwa kata tersebut pada mulanya berarti leher, karena yang pertama 

kali muncul dibenak orang yang melihat mereka adalah lehernnya karena secara 

 
18Abdul Wahid Haddade, Konstruksi Ijtihad Berbasi Maqasid Syariah: Membincang 

Formulasi Konsep Ibnu Asyur dan Relevansinya dengan Wacana Fiqih Kontemporer, h. 124-125.  
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umum leher mereka akan dibelenggu. Dan kata tersebut menunjukkan bahwa yang 

dimaksud adalah tawanan atau budak. Dahulu para tawanan dan hamba sahaya 

diikat kaki dan tangannya ke lehernya agar dia tidak bebas bergerak. Dari sini kata 

raqabah dipahami dalam arti hamba sahaya.19 Makna ini dapat dikembangkan 

sehingga mencakup semua manusia yang terbelenggu lahir dan batin. 

al-fakk menurut Ibnu 'A@syu>r dimaknai dengan pembebasan tahanan atau 

hamba karna memiliki pengertian yang serupa dengan membebaskan. Hamba sahaya 

atau manusia yang dirampas atau dibatasi hak-hak asasinya, adalah manusia yang 

terikat oleh oleh belenggu yang kuat. Dengan demikian, Langkah pertama dalam 

upaya pendakian adalah pembebasan mansuai dari segala hal yang membelenggu dan 

merendahkan.20 

Maka langkah-langkah pembebasan budak dalam tafsir al-tah}ri>r wa al-tanwi>r 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut,  

Term-term yang menggunakan tah}ri>r raqabah  Ibnu ‘A@syur mengartikan kata 

tersebut sebagai memerdekakan budak sebagai salah satu kaffarah.  

1. Kaffarah atas Pembunuhan (Qs. al-Nisa/4: 92) 

Menurut Ibnu ‘A@syu>r Ada dua kaffarah pembunuhan yang tidak disengaja, 

dan salah satunya adalah memerdekakan hamba yang mukmin. Pemerdekaan ini 

menjadi penangguhan hak Allah SWT. pada si pembunuh. Dia tidak dibunuh sebagai 

balasan karena dia tetaplah hamba Allah dan diharapkan kelak akan ada dari 

keturunannya yang menyembah-Nya. 

 
19Muh}ammad al-T}a>hir bin Muh}ammad bin Muh}ammad al-T}a>hir bin ‘A@syu>r al-Tu>nisi>, al-

Tah{ri>r wa al-Tanwi>r, h. 355. 

20Muh}ammad al-T}a>hir bin Muh}ammad bin Muh}ammad al-T}a>hir bin ‘A@syu>r al-Tu>nisi>, al-
Tah{ri>r wa al-Tanwi>r, h. 357. 
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Si pembunuh sudah jelas menghilangkan harapan itu pada orang yang ia 

bunuh, sedang syariat telah mengingatkan bahwasanya kemerdekaan itu adalah 

kehidupan, dan perbudakan itu adalah kematian. Karena itu, barang siapa yang 

menyebabkan hilangnya nyawa, maka ia harus berusaha menghidupkan yang mati, 

yaitu memerdekakan budak. 

Sanksi memerdekakan budak atas perkara pembunuhan ini menunjukkan 

bahwa Islam mempersamakan perbudakan dengan pembunuhan/kematian, juga 

mengisyaratkan bahwa kemerdekaan itu setingkat dengan kehidupan. 

2. Kaffarah Sumpah  

Sumpah yang dimaksud pada ayat ini adalah sumpah yang benar-benar 

dimaksudkan, yakni yang sesuai antara ucapan dan maksud hati pengucapnya, bukan 

sumpah yang tidak dimaksudkan, yakni hati pengucapnya tidak memaksudkan 

sebagai sumpah. Ini digambarkan pada surah al-Baqarah/2: 225 dengan lafal ‘bi ma 

kasabat qulubukum’. 

Sumpah yang dimaksudkan, apabila pengucapnya membatalkannya, maka ia 

harus membayar kaffarah untuk menutupi pelanggaran atau pembatalan sumpah itu, 

yang salah satunya adalah dengan memerdekakan budak. 

Sedangkan term riqa>b dalam pandangan Ibnu ‘A@syu>r yaitu membebaskan 

tawanan perang /budak dengan harta. Menurut Ibnu ‘Asyu>r 2 sikap yang boleh 

diamibil oleh kaum muslimin terhadap tawanan perang  

Pertama al-mann (pembebasan tanpa tebusan) yakni membebaskan 

tawananan tanpa tebusan dan menjadikannya sebagai budak 

Kedua, al-fida>’ (pembebasan dengan tebusan) yakni membebaskan tawanan 

dengan ganti harta atau ganti tawanan muslim yang berada di tangan musuh.  
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Dua Pilihan ini bebas ditentukan oleh panglima perang setelah menimbang 

manfaat dan dampak buruknya.  

 Riqa>b  dimerdekakan dengan harta zakat menurut Ibnu ‘A@syu>r dengan 

membelinya atau membantu melunasi utangnya (yang diminta oleh tuannya) atau 

dengan menebus tawanan muslim, karna tawanan itu ibarat budak bagi tuannya. 

Setelah melakukan penelitian tentang penafsiran tentang riqa>b, dikaitkan 

dengan konteks modern maka dapat diringkas sebagai berikut:  

Perampasan hak, mengintimidasi, menghinakan orang lain atau dalam bentuk 

lain yang menyudutkan orang lain dari haknya sebagai manusia pada umumnya 

dapat dikategorikan sebagai praktik perbudakan modern. 

 Ayat yang bersinggungan dengan term riqa>b tidak selalu ditafsir dengan 

perbudakan, akan tetapi bisa juga diartikan sebagai penghambaan atau ketaatan 

seorang terhadap yang lebih tinggi dirinya sebagai bentuk penghormatan dan sebagai 

betuk peribadatan seorang hamba kepada tuhannya, atau menjelaskan kondisi 

seseorang yang yang oleh umumnya orang lain dianggap sebagai orang yang rendah 

derajatnya. Ayat-ayat al-Qur’an tentang pembebasan perbudakan khususnya term 

riqa>b dapat diaplikasikan pada masa modern kepada orang-orang yang tertindas atau 

terampas haknya. 

Ayat-ayat yang menggunakan term riqa>b dalam beberapa tempat di dalam al-

Qur’an, secara umum berbicara mengenai pembebasan dari bentuk perbudakan. 

Term ini juga digunakan al-Qur’a>n saat berbicara mengenai orang- orang yang 

berhak mendapat zakat. 

1. Membebaskan budak karena mengharap mengharapkan ridha Allah  
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Cara ini merupakan pembebasan budak dari pihak tuannya atau pemilik 

budak yang mengharapkan pahala dan ganjaran di sisi Allah swt dan terbebas dari 

api neraka. Dalam hal ini Islam sangat mendorong para tuan agar memerdekakan 

budaknya. Sebagaimana yang tertuang dalam Qs. al-Balad/90: 13 

2. Memerdekakan budak dengan kaffarah 

Kaffarat merupakan sarana yang paling penting dalam memerdekakan budak. 

al-Qur’an di dalam berbagai kesempatan menetapkan bahwa memerdekakan budak 

sebagai kaffarah (penghapus) bagi beberapa pelanggaran syariat dan dosa-dosa 

eksidential yang dilakukan oleh seorang muslim. Di antara Sarana pembebasan 

dengan kaffarah sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an adalah:  

a. Orang yang membunuh karena keliru (tidak sengaja), maka kaffarah nya 

adalah memerdekakan seorang budak dan membayar diyat kepada 

keluarganya. 

b. Orang yang membunuh seorang dari kaum kafir yang sedang dalam 

perjanjian damai antara mereka dan kaum muslimin. Kafaratnya adalah 

memerdekakan budak. 

c. Orang yang melanggar sumpah, maka kafaratnya adalah diantaranya 

memerdekakan budak. 

d. Orang yang menzihar istrinya kemudian bertaubat maka kafaratnya adalah 

memerdekakan budak. 

e. Orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadhan dengan sengaja (tanpa 

udzur syar’i). 

3. Membebaskan budak sebagai tanggungan negara  
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

1. Dalam menafsirkan ayat-ayat pembebasan perbudakan prinsip-prinsip yang dipegang dan 

menjadi landasan berpikir Ibnu ‘A@syu>r adalah, (al-fit{rah, al-musa>wah, al-sama>h}ah, al-

h{urriyah, dan al-haqq wal ‘ada>lah. Berikut beberapa prinsip-prinsip utama dalam 

membentuk bangunan dan kerangka berpikir maqa>s}id syariahnya dalam menafsirkan ayat-

ayat pembebasan perbudakan. Ibnu ‘A@syu>r menguraikan makna al-h}urriyah kedalam dua 

hal: pertama, al-h}urriyah lawan dari makna al-‘ubu>diyyah (perbudakan). Kedua, al-

h{urriyah yang berarti seseorang yang melakukan suatu hal memang atas dasar pilihannya. 

Kebebasan dia melakukan sesuatu yang tidak dipengaruhi oleh siapapun dalam bahasa 

Arab disebut al-h{urriyah al-majazi> (kebebasan yang bersifat majazi>, bukan hakiki). 

Artinya, di dalam Islam, ternyata tidak ada kemerdekaan tersebut yang bersifat mutlak. 

Al-h{urriyah dengan makna al-‘ubu>diyah menunjukkan upaya intensif Islam mengentaskan 

perbudakan. Adapun al-h}urriyah dengan makna kedua sejumlah fenomena-fenomena 

dimaksud berkaitan erat dengan fundamental aspek keyakinan, perkataan, dan perbuatan 

dengan konklusi bahwa setiap individu di bawah naungan pemerintah Islam bebas 

beraktivitas melakukan segala sesuatu yang diizinkan secara syariat menurut ketentuan 

dan aturan syariat, tidak  dibenarkan seseorang dibebani lebih dari itu. 

2. Term-term yang menggunakan tah}ri>r raqabah  Ibnu ‘A@syur mengartikan kata tersebut 

sebagai memerdekakan budak sebagai salah satu kaffarah.  Pertama kaffarah atas 

Pembunuhan. Menurut Ibnu ‘A@syu>r Ada dua kaffarah pembunuhan yang tidak disengaja, 

dan salah satunya adalah memerdekakan hamba yang mukmin. Pemerdekaan ini menjadi 

penangguhan hak Allah SWT. pada si pembunuh. Dia tidak dibunuh sebagai balasan 

karena dia tetaplah hamba Allah dan diharapkan kelak akan ada dari keturunannya yang 

menyembah-Nya. 
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Kedua, kaffarah Sumpah. Sumpah yang dimaksud pada ayat ini adalah sumpah yang 

benar-benar dimaksudkan, yakni yang sesuai antara ucapan dan maksud hati pengucapnya, bukan 

sumpah yang tidak dimaksudkan, yakni hati pengucapnya tidak memaksudkan sebagai sumpah. 

Ini digambarkan pada surah al-Baqarah/2: 225 dengan lafal ‘bi ma kasabat qulubukum’. 

Sedangkan term riqa>b dalam pandangan Ibnu ‘A@syu>r yaitu membebaskan tawanan perang 

/budak dengan harta. Menurut Ibnu ‘Asyu>r 2 sikap yang boleh diamibil oleh kaum muslimin 

terhadap tawanan perang. Pertama al-mann (pembebasan tanpa tebusan) yakni membebaskan 

tawananan tanpa tebusan dan menjadikannya sebagai budak. Kedua, al-fida>’ (pembebasan dengan 

tebusan) yakni membebaskan tawanan dengan ganti harta atau ganti tawanan muslim yang berada 

di tangan musuh. Dua Pilihan ini bebas ditentukan oleh panglima perang setelah menimbang 

manfaat dan dampak buruknya.  

 Riqa>b  dimerdekakan dengan harta zakat menurut Ibnu ‘A@syu>r dengan membelinya atau 

membantu melunasi utangnya (yang diminta oleh tuannya) atau dengan menebus tawanan 

muslim, karna tawanan itu ibarat budak bagi tuannya. 

B. Implikasi  

Fungsi ajaran Islam sebagai etika sosial untuk meningkatkan kesejahteraan material dan 

spiritual. Rasulullah telah mengajarkan bagaimana seharusnya umat Islam membantu melawan 

penindasan yaitu melalui zakat. Sesungguhnya, dalam ajaran Islam telah ditegaskan antara budak 

dan manusia yang lain memiliki kesamaan dalam hak dan kewajiban, kecuali dalam beberapa 

kondisi tertentu yang telah dihapus karena bertentangan dengan tanggung jawab yang telah 

dibebankan untuknya, seperti menggugurkan kewajiban shalat Jum’at dan haji atas mereka. 

Sanksi qiṣāṣ bagi pelaku kejahatan pada budak adalah indikasi bahwa Islam menghormati dan 

menjunjung tinggi hak asazi manusia.  

Islam hadir untuk mengembalikan hakikatnya sebagai hamba Allah yang memiliki persamaan 

derajat dan kedudukan di mata Allah. Wajib bagi setiap manusia saling menghormati dan 

membela tanpa syarat. Islam mendorong manusia untuk selalu berusaha menentukan nasibnya 
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sendiri. Tugas membebaskan manusia dari perbudakan didasarkan pada hadis Nabi, “Bebaskanlah 

jiwa manusia dan merdekakanlah budak belian. 
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