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ABSTRAK 

 

Nama   : Muhammad Rifaldi 

NIM   : 40200120106 

Judul Skripsi : Pemikiran Abu Hasan Al-Asy’ari Terhadap 
Mu’tazila di Basrah (260 H-324 H) 

Penelitian ini menghasilkan tiga sub masalah yaitu : 1) Bagaimana 
Biografi Abu Hasan al-Asy’ari ?  2) Bagaimana wujud pemikiran Abu Hasan al-
Asy’ari terhadap Mu’tazila di Basrah? 3) Bagaimana pengaruh pemikiran Abu 
Hasan al-Asy’ari dalam peradaban Islam? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan 
metode sejarah. Data yang digunakan yaitu library research dengan sumber 
data primer dan sekunder yakni buku-buku, jurnal, skripsi dan artikel yang 
relevan. Pendekatan penelitian ini adalah historis, politik, antropologi dan 
sosiologi. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa 1) Abu Hasan al-Asy'ari lahir di 
Basrah yang nasabnya bersambung dengan nasab sahabat nabi yakni Abu 
Musa al-Asy’ari. Semasa kecilnya al-Asy’ari berguru kepada ulama fukaha dan 
ahli hadis. Al-Asy’ari dikenal cerdas, zuhud dan mempunyai semangat yang 
luar biasa dalam menuntut ilmu. 2) Ada perbedaan pemikiran antara tokoh-
tokoh Mu’tazila di Basrah dan tokoh-tokoh di daerah lain. Al-Asy’ari 
berpendapat bahwa al-Qur'an itu qadim, sementara Mu’tazila menyatakan 
bahwa al-Qur'an adalah makhluk. Al-Asy’ari juga membantah pemikiran 
Mu’tazila mengenai status mukmin yang melakukan dosa besar, dengan 
berpendapat bahwa orang tersebut tetap dianggap mukmin, sedangkan 
Mu’tazila menganggapnya fasik. Dalam hal tauhid, Mu’tazila berusaha 
menjauhkan persepsi bahwa Tuhan memiliki sifat, sementara Al-Asy’ari 
berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat, namun sifat tersebut berbeda 
dari makhluk-Nya. Mengenai amar ma'ruf nahi munkar, Mu’tazila berpendapat 
bahwa dakwah dapat dilakukan dengan kekerasan, sedangkan Al-Asy’ari 
berpendapat bahwa dakwah harus dilakukan dengan damai dan bijaksana. 3) 
Al-Asy’ari memiliki pengaruh besar dalam peradaban Islam berkat 
pemikirannya yang moderat, sehingga masyarakat Indonesia dan mayoritas 
ulama, seperti al-Baqillani, al-Juwaini, al-Ghazali, dan as-Sanusi, mengikuti 
ajaran-ajarannya. Tokoh-tokoh penguasa Muslim seperti Mahmud Gaznawi, 
Nizam al-Mulk, Muhammad bin Tumart, dan Shalahuddin al-Ayyubi 
mendirikan madrasah dan pondok pesantren sebagai tempat untuk 
mengajarkan akidah Asy’ari serta menghentikan penyebaran aliran 
Mu’tazilah.  

Implikasi dari penelitian ini yaitu adanya suatu pembaharuan dengan 
berfokus pada kontradiksi pemikiran Abu Hasan al-Asy’ari terhadap Mu’tazila 
serta membahas pengaruh pemikiran al-Asy’ari terhadap khalifah, mazhab 
fiqh, mazhab akidah, serta pengaruhnya di negara Indonesia. Pada para 
peneliti selanjutnya disarankan untuk berfokus meneliti perkembangan 
pemikiran Abu Hasan al-Asy’ari di Asia dan Eropa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tiga puluh tahun setelah Rasulullah wafat, perpecahan dan ketegangan 

di masyarakat memuncak. Motifnya tidak hanya ketiadaan hukum persoalan 

agama, namun faktor sosial dan politik yang menyebabkan perpecahan di 

kalangan kelompok Islam. Konflik antara Ali dan Muawiyah menyebabkan 

lahirnya Syiah. 

Aliran ini menyatakan bahwa setelah kematian temannya Utsman, Ali 

adalah khalifah yang layak. Perang antara kedua sekte ini melahirkan sekte 

Islam baru yang dikenal sebagai Khawarij. Lahirnya sekte-sekte tersebut 

menandai awal munculnya sekte-sekte dalam Islam.1 

 Berdasarkan sudut pandang sejarah, kelahiran aliran teologi ini tidak 

hanya didorong oleh keyakinan terhadap hati atau pikiran manusia, tetapi juga 

oleh banyak faktor sosial dan politik yang berbeda. Negosiasi yang dicoba oleh 

kalangan Khawarij buat menuntaskan perselisihan antara Ali bin Abi Thalib 

serta Muawiya Ibnu Abi Sufyan diduga berlawanan dengan ajaran Islam, 

sehingga mereka yang menyetujui negosiasi diduga selaku musuh kalangan 

Khawarij. Dampaknya, Ali, Muawiyah, Abu Musa al- Asyari, serta Amr bin al-

As diduga kafir. Maka dalam pemisahan diri mereka disebut murtad maka 

orang murtad itu layak dibunuh.2  

 

1Moh Muhtador, “Ahmadiyah Dalam Lingkar Teologi Islam (Analisis Sosial Atas 
Sejarah Munculnya Ahmadiyah),” Aqlam: Journal of Islam and Plurality 3, no. 1 (2018), h. 31. 

2Abuddin Nata, Sejarah Sosial Intelektual Islam Dan Institusi Pendidikannya (PT 
RajaGrafindo Persada, 2012). h. 43. 
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Tokoh-tokoh tersebut telah menjadi kafir atau murtad karena 

melakukan tahkim di luar ketentuan hukum Allah Swt. Untuk memperkuat 

argumentasinya, kaum Khawarij mengemukakan firman Allah dalam QS AL- 

Ma’idah: 5/44: 

نوُْر ٓ ٓٓهُدًىٓٓفِيْهَآٓالتَّوْرٰىةَٓٓٓانَْزَلْنَآٓاِنَّا ٓ ٓهَادُوْآٓلِلَّذِيْنَٓٓٓاسَْلمَُوْآٓالَّذِيْنَٓٓٓالنَّبِيُّوْنَٓٓٓبهَِآٓيَحْكُمُٓٓٓوَّ

بّٰنِيُّوْنَٓ ٓفَلَٓٓٓشُهَدَاۤءَٓ ٓٓعَلَيْهِٓٓٓوَكَانُوْآٓاللِّّٰٓٓٓكِتٰبِٓٓٓمِنْٓٓٓاسْتحُْفِظُوْآٓبِمَآٓٓوَالَْْحْبَارُٓٓٓوَالرَّ

ٓٓانَْزَلَٓٓٓبمَِا ٓٓٓيَحْكُمْٓٓٓلَّمْٓٓٓوَمَنْٓٓۗقَلِيْلًٓٓٓثمََنًآٓبِاٰيٰتِيْٓٓٓتشَْترَُوْآٓوَلَْٓٓٓوَاخْشَوْنِٓٓٓالنَّاسَٓٓٓتخَْشَوُا

ُٓ ىِٕكَٓٓاللّّٰ
ۤ
ِ    ٤٤ِِِِالْكٰفِرُوْنَٓٓهُمُٓٓفَاوُلٰ

Terjemahnya :  

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya ada 
petunjuk dan cahaya. Dengannya para nabi, yang berserah diri (kepada 
Allah), memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian pula 
para nabi dan ulama-ulama mereka (juga memberi putusan) sebab 
mereka diperintahkan (oleh Allah untuk) menjaga kitab Allah dan 
mereka merupakan saksi-saksi terhadapnya. Oleh karena itu, janganlah 
kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Janganlah 
kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah. Siapa yang 
tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan 
Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.”3 

Melalui ayat tersebut, Khawarij mengangkat konsep la hukma illa lillah 

(tidak ada hukum selain hukum Allah). Konsep ini memiliki konsekuensi yang 

serius terhadap orang yang menentang hukum Allah dianggap kafir. Meskipun 

demikian, Nabi Muhammad Saw sudah memperingatkan pengikutnya agar 

tidak mudah menuduh orang kafir terhadap orang yang beragama Islam. 

Penuduh akan menerima tuduhan kafir jika tuduhan itu tidak benar. Oleh 

karena itu, debat tentang dosa besar, kekafiran, dan akidah Islam meningkat 

sejak kasus tahkim ini.4 

 
3Kementrian Agama RI, Q.S Ma’idah/5:44. 

4Imron Mustofa, Mazhab Asy’ariyah-Maturidiyah: Biografi Abu Hasan al-Asy’ari & Abu 
Mansur al-Maturidi, Cet. I; Yogyakarta (LAKSANA, 2023), h. 17. 
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  Selain Khawarij, muncul juga kelompok Murji’ah. Kelompok tersebut 

muncul dengan mengusung keyakinan lain mengenai pelaku dosa besar. 

Masalah yang awalnya bersifat politis akhirnya berkembang menjadi 

persoalan teologis. Murji’ah sebagai tandingan khawarij mengatakan bahwa 

hukum persoalan dosa besar Allah tangguhkan sampai kiamat.5 

Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah QS Al-Mu’minun: 
23/53: 

ا رَهُم   فَتقَطََّعوُ ْٓ ب    كلُ   زُبرًُا   بيَ نهَُم   امَ  نَ  لَديَ هِم   بمَِا حِز   ٥٣ِِِفرَِحُو 

ِ
Terjemahnya: 

“Lalu mereka (para pengikut rasul) terpecah belah dalam urusan 
(agama)-nya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan bangga 
dengan apa yang ada pada mereka (masing-masing).”6 

Dua aliran teologi yang berfokus pada status perbuatan qadha-qadar, 

yang berhubungan dengan status perbuatan manusia, muncul pada awal abad 

ke-20, bersama dengan munculnya Khawarij dan Murji'ah. Mereka adalah 

Qadariah dan Jabariah. Bahasa Arab "Qadariyah" berasal dari kata "qadara," 

yang berarti "kemampuan" dan "kekuatan." Menurut pengertian terminologi, 

Qadariyah adalah suatu aliran yang berpendapat bahwa Tuhan tidak 

mengubah segala tindakan manusia. 

Aliran ini juga berpendapat bahwa setiap orang adalah pencipta dari 

semua tindakannya. Sebaliknya, muncul pula paham Jabariah yang 

berlawanan dengan Qadariah. Paham Jabariah berpendapat bahwa Tuhan 

 

5Anis, “Al-Khawarij Dan al-Murjiah (Sejarah Timbulnya Dan Pokok-Pokok 
Ajarannya),” Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani 2, no. 1 (2016): 
26–41. 

6Kementrian Agama RI, Q.S Al-Mu’minun/23:53. 
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adalah pelaku dari segala tindakan manusia. Menurut keyakinan ini, manusia 

sama sekali tidak memiliki kekuasaan atau kebebasan.7 

Abad ke-2 dan ke-3 Hijriyah (abad ke-8/9 M) menandai puncak 

perdebatan mendasar dalam Islam, yang membuat para sarjana meninggalkan 

diskusi mereka tentang Tuhan dan hubungan-Nya dengan umat manusia, lalu 

mengandalkan penalaran rasional dan naluri..8 

Setelah kejatuhan pemerintahan Umayyah, muncul aliran kalam baru 

yang disebut Mu'tazilah. Mu'tazilah menentang pandangan Khawarij dan 

Murji'ah serta meyakini bahwa seseorang yang melakukan dosa besar tidak 

dapat langsung dianggap sebagai mukmin atau kafir.9 

Ketika Washil Ibn 'Atha berbicara di hadapan gurunya, Hasan al-Basri, 

dia disebut sebagai Mu'tazilah. Saat ditanya tentang status pelaku dosa besar, 

sebelum gurunya dapat menjawab, Washil menyatakan bahwa pelaku 

tersebut berada di antara dua tempat, bukan mukmin maupun kafir, al-

manzilah baina al-manzilatain. Setelah itu, Washil meninggalkan pertemuan 

tersebut, dan gurunya dengan cepat berkata, "i'tazala 'anna Washil," yang 

berarti "Washil telah meninggalkan kami." Washil dan para pengikutnya 

kemudian dikenal sebagai Mu'tazilah.10 

Pada masa menjadi mazhab resmi di zaman Khalifah al-Ma'mun dan al-

Mu'tashim, tokoh-tokoh Mu'tazilah menjalankan tindakan otoriter dengan 

 

7Laessach M Pakatuwo, “Al Jabariyah Dan Al-Qadariyah; Pengertian, Latar Belakang 
Munculnya Dan Pemikirannya,” Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 1, no. 1 (2020) 
h. 20. 

8Hamka Hamka, “Maturidiyah: Kelahiran Dan Perkembangannya,” Hunafa: Jurnal 
Studia Islamika 4, no. 3 (2007), h. 258. 

9Imron Mustofa, Mazhab Asyariyah-Maturidiyah, h. 18. 

10Abu Hanifah, “Aliran Mu’tazilah Dan Asy’ariyah,” At-Tabligh 1, no. 1 (2016): 1–13. 
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memaksakan ajaran mereka kepada masyarakat. Salah satu contoh nyata 

adalah Mihnah, di mana para hakim dan pejabat pemerintahan diuji dan jika 

mereka tidak menerima keyakinan Mu'tazilah, mereka dapat dihukum. Salah 

satu ajaran yang dipaksakan adalah bahwa al-Qur'an adalah makhluk. Dampak 

dari tindakan ini mengakibatkan kemunduran Mu'tazilah dan Dinasti 

Abbasiyah karena masyarakat semakin banyak yang menentangnya, 

membentuk gerakan anti-Mu'tazilah. 

Meskipun melakukan tindakan-tindakan otoriter dan radikal, 

pemikiran rasional Mu'tazilah memberikan kontribusi signifikan terhadap 

ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Pada zaman Khalifah al-Ma'mun, banyak 

karya ilmiah diterjemahkan dari berbagai bahasa seperti Yunani dan 

Sanskerta, mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan.11 

Mu'tazilah awalnya menekankan penggunaan akal (ra'yu) dalam 

teologi Islam. Namun, pada puncak perkembangannya, mereka mulai 

mengkritik aspek-aspek penting dari keimanan ortodoks. Kelompok ulama 

salaf yang dipimpin oleh Ahmad bin Hanbal menolak sistem dan pandangan 

Mu'tazilah, mengutamakan sumber Naql (penyampaian tradisional) dan 

menolak penggunaan Ra'yu dalam penafsiran masalah agama.12 

Selanjutnya, pada masa pemerintahan Mutawakkil (847-861 M), 

gagasan-gagasannya berbeda dengan pendahulunya, sehingga Mu'tazilah 

diasingkan dari pemerintahan dan digantikan oleh Sunni. Selama masa 

kepemimpinannya, Mutawakkil menentang musuh-musuhnya dan 

 

11Mahfud Ifendi, “Dinasti Abbasiyah: Studi Analisis Lembaga Pendidikan Islam,” 
Fenomena 12, no. 2 (2020), h. 143. 

12Rizka Maulida and M Fandriansyah, “Teologi Mu’tazilah Dan Pengaruhnya Di Bidang 
Sosial, Politik, Dan Ekonomi,” Al-Mufassir: Jurnal Ilmu Alquran, Tafsir dan Studi Islam 4, no. 1 
(2022), h. 84–91. 
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mendukung para ulama Sunni. Ahli hukum dan ulama Sunni serta mereka yang 

mengikuti metode Sunni dalam studi keagamaan diberikan posisi penting. 

Akibatnya, beberapa ulama yang mewakili pemikiran Mu'tazilah tidak lagi 

berpengaruh dalam diskusi keagamaan.13 

Pada perkembangan berikutnya, muncul aliran tengah yang dikenal 

sebagai Ahlusunnah Wal-Jama'ah, yang dalam metodologi kalamnya 

menggabungkan akal dan wahyu. Salah satu tokoh terkemuka dari aliran ini 

adalah Abu Hasan al-Asy'ari di Basrah.14  

Abu Hasan al-Asy'ari muncul dengan pendekatan teologis yang 

moderat di tengah situasi yang ekstrem pada zamannya. Setelah mengikuti 

keyakinan Mu'tazilah selama empat puluh tahun, ia akhirnya 

meninggalkannya. Al-Asy'ari merasa ragu terhadap teologi yang terlalu 

rasional dan kadang-kadang mengesampingkan otoritas nash (teks-teks 

keagamaan). Di sisi lain, ia prihatin dengan kondisi umat pada waktu itu yang 

terlibat dalam perdebatan teologis yang ekstrem. Pada titik tertinggi 

perjalanan spiritualnya, Abu Hasan al-Asy'ari menemukan keyakinan baru 

dengan mendekatkan pemikiran teologisnya kepada sunnah setelah 

mengasingkan diri selama lima belas hari di rumahnya. 

Diceritakan bahwa al-Asy'ari beberapa kali bertanya kepada gurunya 

tentang masalah teologis, namun tidak mendapatkan jawaban yang 

memuaskan. Hal ini mendorongnya untuk terus mencari kebenaran dan 

merenungkannya dengan mendalam. Setelah membuat keputusan tentang 

 

13 Beti Mulu, “Al-Asy’Ariyah (Sejarah Timbul, Abu Hasan al-Asy’ari Dan Pokok-Pokok 
Ajarannya),” Al-’Adl 1, no. 1 (2008), h. 88. 

14Hamka, Maturidiyah: Kelahiran dan Perkembangannya, Jurnal Hunafa 4 No. 3 
(2007), h. 258. 
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sistem teologinya, al-Asy'ari pergi ke masjid keesokan harinya dan 

mengumumkan hasil pemikirannya kepada masyarakat.15 

Kemampuan Abu Hasan al-Asy'ari untuk menyampaikan dan 

mempertahankan argumennya diakui luas, baik oleh pendukung maupun 

lawannya. Abdullah bin Khafif, seorang sejarawan dan tokoh pada masanya, 

menceritakan pengalamannya saat mencari al-Asy'ari di Basrah. Setelah 

mengetahui keberadaannya, Abdullah segera mendatanginya dan menemukan 

al-Asy'ari sedang terlibat dalam debat. Di majelis tersebut, orang-orang 

Mu'tazilah sedang menyampaikan argumen mereka. Setelah mereka selesai, 

al-Asy'ari memberikan tanggapannya secara sistematis dan memuaskan.16 

Fakta bahwa Abu Hasan al-Asy'ari memiliki landasan spiritual dan 

intelektual yang kokoh ditunjukkan oleh kisah-kisahnya yang diperdebatkan 

di berbagai majelis ilmu. Dengan kata lain, ketika pikirannya dan hatinya 

selaras, itu menciptakan harmoni yang indah dan berdampak positif pada 

kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, sangat wajar bahwa dia dipuji oleh para 

ahli dan ulama, dan dia dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam 

Ahlussunnah Wal-Jama'ah. 

Secara sederhana, ada beberapa faktor yang membuat penulis tertarik 

untuk mengkaji tentang Abu al-Hasan al-Asy'ari. Pertama, upayanya dalam 

menghubungkan pemikiran Mu'tazilah dengan pandangan ulama salaf. Kedua, 

perjalanan hidupnya yang menarik untuk dipelajari, terutama proses 

 

15Ahmat Mustofa and Nirwan Syafrin, “Da’wah Aqidah Imam Abul Hasan Ali Al-
Asy’ari,” Komunika: Journal of Communication Science and Islamic Dakwah 3, no. 1 (2019), h. 
41. 

16 Supriadin, “Al-Asy’ariyah (Sejarah, Abu Al-Hasan Al-Asy’ari Dan Doktrin-Doktrin 
Teologinya),” Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman 9, no. 2 (2014), h. 65. 
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perubahan pemikiran dan keputusannya untuk meninggalkan Mu'tazilah. 

Ketiga, pengaruh besar pemikirannya dalam perkembangan peradaban Islam. 

Dalam hal ini penulis bermaksud meneliti bagaimana Biografi Abu 

Hasan al-Asy’ari, wujud pemikirannya terhadap Mu’tazila di Basrah dan 

pengaruh pemikirannya dalam peradaban Islam. Dengan demikian, penulis 

tertarik mengkaji pemikiran Abu Hasan al-Asy’ari terhadap Mu’tazila di 

Basrah (260-324 H). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalah dalam 

penelitian ini adalah "Bagaimana pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari terhadap 

aliran Mu'tazila di Basrah (260-324 H)." Kemudian, penulis membagi topik 

penelitian menjadi tiga masalah utama, yaitu: 

1. Bagaimana Biografi Abu Hasan al-Asy’ari? 

2. Bagaimana wujud pemikiran Abu Hasan al- Asy’ari terhadap Mu’tazila di 

Basrah? 

3. Bagaimana pengaruh pemikiran Abu Hasan al-Asy’ari dalam peradaban 

Islam? 

C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

  Fokus penelitian ini akan difokuskan pada pemikiran Abu Hasan al-

Asy'ari terhadap Mu'tazilah di Basrah. Sebagai langkah awal, akan dibahas 

biografi singkat Abu Hasan al-Asy'ari. Setelah itu, akan dibahas bagaimana 

Pengaruh Pemikiran Abu Hasan al-Asy’ari. 
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2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus adalah untuk menjelaskan secara rinci dan 

menguraikan tentang pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari terhadap aliran 

Mu'tazilah di Basrah (260-324 H). Penulis akan menguraikan beberapa istilah 

penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang judul 

tersebut.  

Abu Hasan al-Asyari, yang nama lengkapnya adalah Ali bin Ismail bin 

Abi Basyar, juga dikenal dengan nama Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah 

bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa bin Abdullah bin Qais al-

Asy'ari, adalah tokoh utama Ahlussunnah Wal-Jama’ah dalam bidang akidah. 

Berkat pemikirannya, al-Asyari berhasil menyelamatkan akidah umat dan 

menghidupkan kembali sunnah. Awalnya, Abu Hasan al-Asyari adalah seorang 

pengikut Mu'tazilah namun kemudian beralih ke manhaj salaf. Pada masa itu, 

Mu'tazilah mengembangkan pemikiran rasionalnya di bawah dukungan 

Khalifah al-Ma’mun, yang sangat antusias dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan.  

Namun, pemikiran rasional Mu'tazilah menghadapi penentangan keras 

dari kelompok Muslim lainnya, terutama terkait dengan isu 

ketidaksewenangan Allah SWT dan status kemakhlukan al-Qur'an. Mu'tazilah 

dikenal karena pendekatannya yang sangat rasional dan kecenderungannya 

menggunakan kekerasan terhadap tokoh agama dan masyarakat yang 

berseberangan dengan mereka. 
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D. Tinjaun Pustaka 

 Penulis akan menyusun tinjauan pustaka untuk menjelaskan hasil-

hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang akan 

dilakukan. Terdapat sumber yang mengkaji mengenai Hasan al-Asy’ari, yaitu:  

1. Jurnal Sejarah Abu al-Hasan al-Asy’ari dan Doktrin-doktrin Teologinya, 

ditulis oleh Supriadin. Persamaan yakni Jurnal ini membahas mengenai 

sejarah Asy’ari dan doktrin teologinya beserta pengaruhya dan perbedaan 

penilitian ini yakni jurnal tersebut kurang membahas aliran Mu’tazila dan 

faktor berkembangnya aliran al-Asy’ari. Maka dari itu penulis 

menggunakan jurnal ini sebagai bahan rujukan dalam penulisan.17 

2. Jurnal yang berjudul teologi Asy’ariyah yang ditulis oleh Abdu Samad. 

Persamaan penilitian yakni adanya keterkaitan pengaruh tokoh pengikut 

Asy’ari dan perbedaan penilitian ini yaitu jurnal tersebut kurang 

membahas aliran Mu’tazila sedangkan, penulis membahas lebih dalam 

aliran Muta’zila beserta pengaruhnya. Maka dari itu penulis menjadikan 

jurnal tersebut sebagai rujukan dalam penulisan ini.18 

3. Jurnal al-Manba yang ditulis oleh M. Rusydi. Jurnal ini menjelaskan 

kontruksi pemikiran Abu Hasan al-Asy’ari. Dalam konteks ini, 

persamaannya adalah bahwa kedua penelitian membahas sejarah dan 

bentuk pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari. Namun, perbedaannya terletak 

pada fokus jurnal yang lebih menitikberatkan pada metode pemikiran al-

Asy'ari, sementara dalam rumusan masalah penelitian ini lebih 

 

17Supriadin, “Al-Asy’ariyah (Sejarah, Abu Al-Hasan Al-Asy’ari Dan Doktrin-Doktrin 
Teologinya),” Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman 9, no. 2 (2014). 

18Abdus Samad, “Teologi Asy’ariyah,” Jurnal Mimbar Akademika 3, no. 2 (2019). 
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komprehensif dengan mengeksplorasi pengaruh dan pemikiran Abu Hasan 

al-Asy'ari secara luas.19 

4. Skripsi yang ditulis oleh Fitrotul Azizah  yang berjudul Konsep al-Qadi ‘Abd 

al-Jabbar dan Abu hasan al-Asy’ari dalam sifat Tasybih. Dalam skripsi 

tersebut juga membahas suatu konsep pemikiran Abu hasan dan al-Asy’ari. 

Namun, perbedaan dalam penelitian ini yakni berbeda deskripsi fokus dan 

latar belakang massalah. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bagaimana 

pemikiran kalam Asy’ari.20 

5. Skripsi yang ditulis oleh Nita Miranda yang bejudul “Fungsi akal prespektif 

Mu’tazila dan Asy’ariyah”. Persamaan dalam penelitian yaitu  membahas 

pemikiran Abu Hasan al-Asy’ari. Perbedaan dalam penelitian ini yakni 

terdapat di rumusan masalah yakni peneliti lebih meluas terhadap 

pengaruh pemikiran abu Hasan al-Asy’ari terhadap mu’tazila dan umat 

Islam sedangkan, skripsi Nita Miranda lebih fokus ke satu masalah yakni 

fungsi akal terhadap Mutazila dan Asy’ariyah.21 

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas yang membahas tentang biografi 

dan pemikiran Abu Hasan al-Asy’ari. Adapun perbedaan penelitian ini penulis 

lebih berfokus pada “pemikiran abu hasan al-Asy’ari terhadap Mu’tazila di 

Basrah (260-324 H)” dan penulis juga mempersiapkan beberapa rujukan 

lainnya seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, atau disertasi yang relevan dengan 

topik penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat 

 

19Muhammad Rusydi, “Konstruksi Pemikiran Kalam Al-Asy’ariah,” Al Manba 3, no. 5 
(2014). 

20Fitrotul Azizah, “Konsep Al-Qaḍī ‘Abd Al-Jabbār Dan Abu Hasan Al-Asy‘Ari Sifat 
Tasybīh” (Skripsi,Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018). 

21Nita Miranda, “Fungsi Akal Perspektif Muktazilah Dan Asy’ariyah” (Skripsi, UIN 
Raden Patah, 2023). 
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dipertanggungjawabkan dan menjadi kontribusi baru dalam kajian pemikiran 

Abu Hasan al-Asy'ari terhadap Mu'tazila di Basrah. 

E. Metodologi Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin, seperti yang dikutip oleh V. Wiratna 

Sujarweni, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan 

hasil yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik.  

Selain itu, penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian 

sejarah, di mana data dikumpulkan melalui penelusuran di perpustakaan 

(library research). Dalam penelitian ini penulis lebih fokus pada kajian latar 

belakang kehidupan Abu Hasan al-Asy’ari dan wujud pemikarannya serta 

pengaruh pemikiran Abu Hasan al-Asy’ari. 

2. Metode pendekatan 

a. Pendekatan Historis 

Dalam metodologinya, untuk mengetahui kebenaran tentang keadaan 

masa lalu, sejarah diperlukan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji 

ajaran sejarah Islam dengan menggunakan pendekatan sejarah (Historis). 

Peneliti mengkaji sebuah bentuk sistem budaya, peradaban, komunitas 

dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian sehingga mempengaruhi 

perkembangan dunia Islam. Peniliti mencari sumber primer dan sekunder 

dengan cara mencari literatur dan buku-buku seputar Abu hasan al-Asya’ri. 
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b. Pendekatan Sosiologis 

Metode ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari struktur sosial 

dan proses sosial, termasuk perubahan sosial. Objek sosiologi dalam 

pendekatan ini adalah masyarakat, yang dilihat dari sudut pandang hubungan 

manusia dan proses yang timbul antara hubungan manusia dan masyarakat.22 

Metode ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari struktur sosial dan 

proses sosial, termasuk perubahan sosial. Objek sosiologi dalam pendekatan 

ini adalah masyarakat, yang dilihat dari sudut pandang hubungan manusia dan 

proses yang timbul antara hubungan manusia dan masyarakat. 

c. Pendekatan Antropologi 

Antropologi, sebagai ilmu yang mempelajari sistem manusia yang 

berkaitan dengan kehidupan dan budaya manusia, memungkinkan kita untuk 

memahami kehidupan manusia dengan melihat praktik sosial masa lalu. 

Dalam konteks ini, kita dapat menyelidiki bagaimana ras, bahasa, budaya, dan 

adat istiadat orang-orang terlibat.23 Maka dengan ini, problematika dalam 

sistem manusia terlihat jelas pada saat itu. Penulis akan mencari tahu 

bagaimana perkembangan sejarah, hukum sosial dan budaya pada masa 

pemerintahan Abbasiyah  dengan menggunakan sumber kajian ilmiah. 

d. Pendekatan Politik 

Cara agama dipahami secara politik adalah dengan memasukkan nilai-

nilai agama ke dalam lembaga sosial untuk menghasilkan kebahagiaan dan 

 

22M Arif Khoiruddin, “Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam,” Tribakti: Jurnal 
Pemikiran Keislaman 25, no. 2 (2014), h. 393. 

23Pebri Yanasari, “Pendekatan Antropologi Dalam Penelitian Agama Bagi Sosial 
Worker,” Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 4, no. 2 (2019): 225–240. 
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kesejahteraan. Maka dengan ini penulis akan memahami kondisi politik dan 

meneliti gaya pemerintahan Abbasiyah pada masa al-Asya’ri.24 

3. Langkah-langkah Penelitian Sejarah 

a. Heuristik 

Heuristik berasal dari kata Yunani "heuristiken", yang artinya mencari 

atau menemukan sumber. Dalam konteks ini, heuristik merujuk pada sumber-

sumber sejarah seperti catatan, kesaksian, dan fakta-fakta lain yang 

menyajikan gambaran tentang peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan 

manusia.25 

Penulis akan menganalisis berbagai informasi yang berkaitan dengan 

biografi Abu Hasan al-Asy’ari, pemikiran al-Asy’ari terhadap Mu’tazila, dan 

pengaruh al-Asy’ari dalam peradaban Islam. Sumber data yang akan 

digunakan meliputi buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel 

ilmiah sebagai sumber sekunder untuk penelitian ini. 

b. Kritik Sumber 

Setelah menemukan sumber data untuk penelitian, dilakukan evaluasi 

kritis terhadap sumber tersebut untuk memastikan validitas data sebelum 

memilihnya sebagai fakta, mengingat bahwa tidak semua data yang diperoleh 

selalu mencerminkan kejadian yang sebenarnya. Kritik eksternal dan internal, 

atau "kritik eksternal," dapat membantu menilai data penelitian yang 

diinginkan, asli atau palsu, utuh atau dimodifikasi. Setelah itu, lanjut ke bagian 

topik, yang membahas metode evaluasi, yaitu kritik intern. Penulis 

 

24 Chuzaimah Batu Bara, dkk., Handbook Metodologi Studi Islam , h. 178. 

25M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar (Cet. I; Jakarta: 
Prenada Media Group, 2014), h. 219. 
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menggunakan kritik intern dan eskstren dari ayat al-Qu'ran, hadist, dan 

penelitian ilmiah terdahulu untuk penelitian ini.26 

c. Interpertasi 

Suhartono W. Pranoto, seperti yang dikutip oleh M. Dien Madjid dan 

Johan Wahyudhi, mengemukakan bahwa interpretasi memegang peranan 

penting dalam metodologi sejarah setelah fakta-fakta terkumpul. Data 

kemudian dianalisis dengan tujuan untuk memahami makna, konteks, dan 

hubungan antara berbagai elemen, serta untuk menilai manfaat, hasil, atau 

dampaknya. Setelah itu, data tersebut diintegrasikan dengan informasi yang 

relevan untuk merancang penelitian. 

d. Historiografi 

Penulisan tentang sejarah yang didahului dengan menyelidiki peristiwa 

masa lalu dikenal sebagai historiografi Menurut Dudung Abdurrahman, 

seperti yang dikutip oleh M. Dien Majid dan Johan Wahyudi, penulisan sejarah 

sering kali merupakan langkah terakhir atau salah satu dari beberapa langkah 

yang diambil oleh para peneliti sejarah dalam metodologi sejarah. Penulisan 

sejarah, juga disebut historiografi, adalah suatu teknik menuliskan, 

menyajikan, atau melaporkan temuan penelitian sejarah.27 

F. Tujuan dan Kegunaan penelitian 

 1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah disebutkan, tujuan 

penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

26Aam Abdillah, Pengantar Ilmu Sejarah (Cet I; Bandung : Pustaka setia , 2012), h. 30. 

27M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar, h. 231. 
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a. Untuk mendiskripsikan dan menginterprestasi Biografi Abu Hasan al-

Asy’ari 

b. Untuk mendiskripsikan dan menginterprestasi wujud pemikiran Abu 

Hasan al-Asy’ari terhadap Mu’tazila di Basrah 

c. Untuk mendiskripsikan dan menginterprestasi pengaruh Abu Hasan al-

Asy’ari dalam peradaban Islam 

 2.  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian ini, penulis berharap temuan penelitian 

ini dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis dalam beberapa hal 

berikut: 

1. Secara Teoritis 

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai kajian dan bahan 

diskusi mengenai pemikiran Abu Hasan al-Asyari terhadap Mu’tazila dan 

pengaruhnya terhadap umat Islam. 

b) Menambah wawasan pembaca, terutama mahasiswa fakultas adab dan 

humaniora tentang pemikiran Abu Hasan al-Asyari terhadap Mu’tazila dan 

pengaruhnya terhadap umat Islam. 

2. Secara Praktis 

a) Peneliti di harapkan mendapatkan pengetahuan pemikiran Abu Hasan al-

Asyari terhadap Mu’tazila dan pengaruhnya terhadap umat Islam. 

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi memberikan informasi 

khususnya dalam ilmu Akidah yang dapat dijadikan bahan diskusi 

mengenai sejarah-sejarah islam. 

c) Sebagai sumber rujukan dan referensi penelitian bagi peneliti selanjutnya.
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BAB II 

Biografi Abu Hasan Al-Asy’ari 

A. Kelahiran Abu Hasan Al-Asy’ari 

Abu Hasan al-Asy'ari lahir di pusat Kota Basrah pada tahun 260–324 H 

atau 873–935 M. Nama lengkapnya adalah Ali bin Ismail bin Abi Basyar, dan ia 

juga dikenal sebagai Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal 

bin Abi Burdah bin Abi Musa bin Abdullah bin Qais al-Asy'ari.  

Ada perbedaan pendapat di kalangan sejarawan tentang tahun 

kelahirannya. Menurut Ibnu Asakir al-Subki, dia lahir sekitar tahun 260 H, 

sedangkan menurut beberapa pendapat lain, tahun kelahirannya adalah 

sekitar 270 H. Al-Maqrizi menyebutkan bahwa tahun kelahirannya bisa sekitar 

tahun 266 H atau 276 H. Tentang tahun kematiannya, juga terdapat perbedaan 

pendapat di antara para sejarawan. Beberapa menyebutkan tahun 333 H, yang 

lainnya menyebut tahun 324 H atau 330 H. Abu Hasan al-Asy'ari dimakamkan 

di antara al-Kurkh dan Pintu Gorban di Basrah.28 

B. Silsilah Keluarga 

Dari silsilah keturunannya diketahui bahwa Abu Hasan al-Asy'ari 

merupakan keturunan ke-8 dari Abu Musa al-Asy'ari, salah satu sahabat Nabi 

Muhammad saw. Abu Musa al-Asy'ari terkenal sebagai seorang pakar fiqih 

yang dihormati di kalangan sahabat, serta sebagai ahli seni membaca Al-

Qur'an yang namanya cukup terkenal dalam sejarah Islam. 

“Dalam Shahih Bukhari, Abu Burdah meriwayatkan dari Abu Musa al-
Asy'ari bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Jika kehabisan bekal dalam 
peperangan dan kekurangan makanan untuk keluarga, kaum Abu Musa 

 

28Yogi Sulaeman and Zinul Almisri, “Teologi Asy’ariyah: Sejarah Dan Pemikirannya,” 
El-Adabi: Jurnal Studi Islam 2, no. 1 (2023), h. 32. 
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al-Asy’ari memiliki kebiasaan mengumpulkan makanan mereka dalam 
satu kain kemudian membaginya secara merata dalam beberapa wadah 
di tengah mereka. Mereka adalah bagian dariku dan aku bagian dari 
mereka." 

Abu Musa al-Asy’ari juga meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. 
bersabda, "Aku mengetahui dengan pasti bagaimana merdunya suara 
kaum Asy'ari saat mereka membaca Al-Qur'an di waktu malam. Aku 
mengenal rumah-rumah mereka dari lantunan-lantunan suara Al-
Qur'an yang mereka baca di waktu malam, meskipun aku tidak melihat 
mereka saat beristirahat pada siang hari."  

Berdasarkan penjelasan hadis ini, dapat disimpulkan bahwa kakek Abu 

Musa al-Asy'ari, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari, diberi tempat dan keistimewaan 

oleh Allah SWT. Hal ini karena mereka berbagi makanan saat mengalami 

kesulitan dan membaca al-Qur'an dengan suara yang indah dan merdu. 29 

Hadis-hadis ini menunjukkan keagungan kaum al-Asy'ari dalam 

solidaritas, berbagi makanan saat kekurangan, dan membaca Al-Qur'an 

dengan suara merdu. Dari hadis-hadis ini, terlihat bahwa Rasulullah saw. 

menghargai kaum al-Asy'ari atas kebiasaan ibadah dan solidaritas mereka. 

Dapat disimpulkan bahwa Abu Musa al-Asy'ari, kakek dari Abu Hasan al-

Asy'ari, diberi tempat dan keistimewaan oleh Allah SWT. 

C. Guru-guru Abu Hasan Al-Asy’ari 

Dilahirkan dalam keluarga Ahlussunnah Wal-Jama'ah, al-Imam Abu 

Hasan al-Asy'ari memiliki keahlian yang luar biasa dalam bidang hadis, tafsir, 

fiqih, dan ushul fiqih. Sejak masa kecilnya, beliau berguru kepada al-Saji dan 

memperoleh ilmu dari ulama hadis lainnya seperti Abdurrahman bin Khalaf 

al-Dhabbi, Sahal bin Nuh al-Bashri, dan Muhammad bin Ya'qub al-Magburi.30 

 

29Abdul Qadir Muhammad al-Husain, Biografi Abu Hasan Al-Asy’ari (Jakarta Selatan: 
PT Qaf Media Kreativa, 2020), h. 20. 

30Rusydi, “Konstruksi Pemikiran Kalam Al-Asy’ariah.”, h. 27. 
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Diketahui bahwa Abu al-Hasan al-Asy'ari pernah menjadi anggota 

Mu'tazilah dan mengambil ilmu dari seorang tokoh Mu'tazilah di Basrah 

bernama Abu Ali al-Jubba'i. Al-Asy'ari belajar dari Ali al-Jubba'i dan tinggal 

bersamanya selama empat puluh tahun. Namun, setelah mendapatkan 

pencerahan dari Allah, dia meninggalkan keyakinan Mu'tazilah dan 

menentang gurunya. 

a.  Al-Imam al-Hafizh Zakariyah bin Yahyah 

Al-Saji al-Syafi'i adalah seorang fakih dari mazhab al-Syafi'i yang hidup 

dari 202 hingga 307 H / 835 hingga 920 M. Pada masanya, dia juga menjadi 

muhaddis di Basrah. Salah satu karya terkenalnya adalah buku "Ilal al-Hadis", 

yang menunjukkan keahliannya dalam kritik hadis, serta buku "Ikhtilaf al-

Fuqaha" dan "Usul al-Fiqh", yang menunjukkan keahliannya dalam ilmu fiqih. 

Menurut Al-Zahabi, Abu Hasan al-Asy'ari mempelajari hadis dan filosofi ahli 

hadis dari Zakariya al-Saji ketika ia masih muda, sebelum bergabung dengan 

aliran Mu'tazilah. Menurut Ibnu Azakir, Abu Hasan al-Asy'ari juga 

meriwayatkan beberapa tafsiran dari Zakariya al-Saji. 

b. Al-Imam Abu Khalifah al-Jumahi 

Abu Khalifah al-Fadhl bin al-Hubab al-Jumahi al-Basri (206-305 H / 

821-917 M) adalah seorang muhaddis terkenal di Basrah. Dia dihormati 

sebagai seorang yang siqah (dapat dipercaya), yang terkenal dengan 

kejujurannya. Al-Fadhl banyak meriwayatkan hadis-hadis dalam tradisi 

keilmuan Islam.31 

 

 

31Nashiruddin Pilo, “Hakikat Ahlussunnah Wal-Jama’ah: Studi Perbandingan Antara 
Pemikiran Kalam Asy’ari Dan Ibnu Taimiyah” (Pascasarjana UIN Alauddin, 2016), h. 93 
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c. Abd al-Rahman al-Khalaf al-Dabbi 

Seorang muhaddis bernama Abu Muhammad 'Abd al-Rahman bin Khalaf 

bin al-Husain al-Dabbi al-Bashri tinggal di Basrah dan dihormati oleh para 

ulama hadis. Dia mempelajari hadis dari Hajjaj bin Nusair al-Fasatiti dan 

'Ubaidillah bin 'Abd Majid al-Hanafi, dan beliau meninggal pada tahun 279 H / 

839 M. 

d. Muhammad bin Ya’kub al-Makburi 

Ibnu Azakir mencatat bahwa Abu Hasan al-Asy'ari banyak 

meriwayatkan hadis dalam tafsirnya melalui sanad (jalur) yang melibatkan 

tokoh-tokoh seperti Zakariyah al-Saji, Abu Khalifah al-Jumahi, 'Abd al-Rahman 

bin Khalaf al-Dabbi, Sahal bin Nuh Bazzaz, dan Muhammad bin Ya'qub al-

Maqburi, yang semuanya berasal dari Basrah.32 

e. Al-Imam Abu Ishaq al-Marwazi al-Syafi’i 

Abu Ishaq al-Marwazi adalah murid terkemuka dari Imam Abu al-

'Abbas bin Suraij al-Baghdadi, yang hidup dari 249–306 H / 863–918 M. Dia 

pertama kali menyebarkan mazhab Syafi'i di Baghdad setelah menggantikan 

gurunya, Ibn Suraij. Namun, pada akhir hayatnya, ia pindah ke Mesir dan aktif 

menyebarkan mazhab Syafi'i. Dia meninggal pada tahun 340 H / 951 M, dan 

dimakamkan di dekat makam Imam Syafi'iMenurut Al-Hafiz al-Khatib al-

Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Baghdad, setiap hari Jumat, Abu Hasan al-

Asy'ari hadir di perkuliahan Abu Ishaq al-Marwazi tentang fiqh Syafi'i di 

masjid Jami' al-Manshur. Sebaliknya, Al-Marwazi juga belajar ilmu kalam dari 

al-Asy'ari. Menurut Al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh 

Baghdad, setiap hari Jumat, Abu Hasan al-Asy'ari hadir dalam perkuliahan Abu 

 
32Pilo, “Hakikat Ahlussunnah Wal-Jama’ah: Studi Perbandingan Antara Pemikiran 

Kalam Asy’ari Dan Ibnu Taimiyah”, h. 94. 
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Ishaq al-Marwazi tentang fiqh Syafi'i di Masjid Jami' al-Manshur. Sebaliknya, 

Abu Ishaq al-Marwazi juga belajar ilmu kalam dari al-Asy'ari. 

f. Abu Ali al-Jubba’i 

Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahhab bin Salam al-Jubba'i, seorang 

teolog penting dalam aliran Mu'tazilah dan pendiri aliran al-Jubbaiah, lahir 

pada tahun 235–303 H/849–916 M. Abu Hasan al-Asy'ari, seorang pemuda 

Mu'tazilah yang sangat dekat dengan gurunya, dikenal karena kecerdasannya 

yang luar biasa dan kemampuan debatnya. Sering kali, Abu Hasan al-Asy'ari 

bertindak sebagai perwakilan Abu Ali al-Jubba'i dalam perdebatan dengan 

kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan Mu'tazilah.33 

D. Sifat dan Karakter Pribadi Abu Hasan al-Asy’ari 

Dalam memahami Abu Hasan al-Asy'ari secara lebih mendalam, 

penting untuk memahami amalan-amalan, adab, dan ibadahnya. Al-Asy'ari 

dikenal sebagai seorang yang zuhud, bekerja hanya untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-harinya. Ia menghabiskan sisa waktunya untuk mempelajari 

dan melindungi ajaran Islam dari pemikiran yang menyimpang serta hanya 

memiliki 17 dirham uang setiap tahun, Ia kadang-kadang memakan sisa 

makanan yang diberikan kakeknya, Bilal bin Abu Burdah bin Abu Musa al-

Asy'ari. 

Dari segi ritual, Abu Hasan al-Asy'ari dianggap sebagai  ulama shaleh 

yang sangat menggemari salat malam. Selama dua puluh tahun beliau menjaga 

kesucian  antara salat subuh dan magrib, suatu pencapaian yang luar biasa dan 

patut dicontoh. Berbeda dengan kebanyakan orang yang berilmu luas namun 

 

33Nashiruddin Pilo, “Hakikat Ahlussunnah Wal-Jama’ah: Studi Perbandingan Antara 
Pemikiran Kalam Asy’ari Dan Ibnu Taimiyah” (Pascasarjana : UIN Alauddin, 2016), h. 95. 
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sadar akan kelemahan pribadinya, Abu Hasan al-Asy'ari berusaha untuk tidak 

memperlihatkan amal ibadahnya kepada orang lain, demi menghindari sifat 

riya yang dimilikinya.34 

Selain itu Abu Hasan al-Asy'ari juga dikenal sebagai ulama wara, alim 

dan sangat pemalu. Ia selalu menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT 

dan  bekerja keras untuk memperbaiki kehidupannya setelah kematian. Dalam 

hal ini, Abu Imran Musa bin Ahmad bin Ali mendengar ayahnya berkata, "Aku 

melayani Imam Abu Hasan al-Asy'ari di Basrah selama beberapa tahun." 

Sampai dia meninggal, saya tinggal bersamanya di Baghdad. Saya belum 

pernah melihat seseorang yang lebih berakal, lebih berhati-hati, lebih pemalu 

dalam hal dunia dan lebih rajin dalam hal akhirat dari pada dia." 

Selain memiliki orientasi  yang kuat terhadap akhirat, Abu Hasan al-

Asy'ari juga dikenal sebagai sosok yang lemah lembut, kharismatik, adil 

terhadap orang lain, menghargai orang lain, penuh humor, qana'ah, selalu 

menjaga harga diri dan kenikmatan. mendengarkan percakapan (ceramah 

agama) umat Islam. Karakter yang ada pada diri Abu Hasan al-Asy'ari sangat 

penting bagi hubungan sosial-kemasyarakatan karena dapat mempererat 

persaudaraan sesama muslim dan masyarakat umum. 

Saat berdebat, Abu Hasan al-Asy'ari juga tetap tenang dan bisa 

memahami lawan debatnya. Hal ini setidaknya terlihat dalam sepenggal kisah 

Abu Hasan al-Asy'ari ketika berdebat dengan seseorang dalam majelis ilmu. 

Saat itu, Ia didebat oleh seseorang. Namun, ia tahu bahwa orang yang berdebat 

dengannya adalah orang biasa. 

 

34Mustofa, Mazhab Asy’ariyah-Maturidiyah: Biografi Abu Hasan al-Asy’ari & Abu 
Mansur al-Maturidi, h. 39. 
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Alih-alih berlarut-larut dalam debat, ia menaburkan kacang badam dan 

gula di depan lawan debatnya sambil berkata, "Aku tidak melakukan apa-apa 

karena lawanku sepertinya marah. Jangan lagi berdebat dengannya, karena ia 

lebih pantas ditaburi gula. Setelah itu, lawan debatnya itu bertaubat dan 

mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jama'ah. 35 

Kecerdasan Abu Hasan al-Asy'ari dalam menyampaikan dan 

mempertahankan argumentasinya juga diakui secara luas, baik oleh kawan 

maupun lawannya. Hal ini seperti yang diceritakan oleh Abdullah bin Khafif. la 

mengatakan bahwa ketika berada di Basrah, ia mencari Abu Hasan al-Asy'ari. 

Setelah mendapat informasi keberadaan orang yang dicarinya, Abdullah bin 

Khafif segera mendatanginya. Saat ditemui, Abu Hasan al-Asy'ari sedang 

berada di majelis debat. Terdengar bahwa orang-orang Mu'tazilah sedang 

menyampaikan argumentasi mereka. 

Setelah semua argumen Mu'tazilah disampaikan dalam majelis, Abu 

Hasan al-Asy'ari angkat bicara dan menjawab pertanyaan semua orang satu 

per satu. Dia menjawab pertanyaan Abdullah bin Khafif secara langsung dan 

mengikutinya dari belakang sambil tetap menatap Abu Hasan al-Asy'ari. 

Ketika sang imam menyadari bahwa seseorang sedang mengikuti dan melihat 

ke arahnya, ia bertanya kepada Abdullah bin Khafif, "Mengapa engkau terus 

menatapku?" 

Abdullah bin Khafif menjawab, "Berapa banyak kata yang kamu miliki? 

Berapa banyak telinga yang kamu miliki? Berapa banyak mata yang kamu 

miliki?" 

 

35Mustofa, Mazhab Asy’ariyah-Maturidiyah: Biografi Abu Hasan al-Asy’ari & Abu 
Mansur al-Maturidi, h. 40. 
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Mendengar pertanyaan tersebut, Abu Hasan al-Asy'ari kemudian 

tertawa dan bertanya, "Dari mana asalmu?" Abdullah menjawab, "Aku dari 

Shiraz."36 

Sejak pertemuan itu, Abdullah bin Khafif selalu mengikuti Abu Hasan 

al-Asy'ari. Kekuatan argumentasi Abu Hasan al-Asy'ari tentu terpancar dari 

kedalaman keilmuannya. Sebab, tidak mungkin argumen yang kuat dibangun 

di atas landasan keilmuan yang lemah. Oleh karena itu, wajar jika sebagian 

ulama memuji kedalaman ilmu Abu Hasan al-Asy'ari. 

Misalnya, Abu Ishaq al-Isfarayani, seorang ulama fiqh Syafi'i, 

mengatakan, "Aku dulu berada di samping Syekh Abu Hasan al-Bahili seperti 

lautan dengan tetesan air. Sedangkan Syekh Abu al-Hasan al-Bahili juga 

pernah bercerita kepadaku, 'Aku di samping Syekh Abu Hasan al-Asy'ari 

seperti lautan dengan tetesan air." 

Lalu, al-Qadhi Abu Bakar bin ath-Thayyib pernah berkata kepada Abu 

Ishaq al-Isfarayani, "Perkataanmu lebih jelas dari perkataan Abu Hasan al-

Asy'ari." 

Abu Ishaq al-Isfarayani lantas menjawab, "Demi Allah, kondisi 

terbaikku adalah memahami kata-kata Abu Hasan al- Asy'ari 

Fakta bahwa Abu Hasan al-Asy'ari memiliki landasan spiritual dan 

intelektual yang kokoh ditunjukkan oleh kisah-kisah debatnya di berbagai 

majelis ilmu. Dengan kata lain, ketika pikiran dan hatinya selaras, sehingga 

berdampak positif pada kehidupan sosialnya. Jadi, para ahli dan ulama memuji 

watak dan ilmunya.

 

36Mustofa, Mazhab Asy’ariyah-Maturidiyah: Biografi Abu Hasan al-Asy’ari & Abu 
Mansur al-Maturidi, h. 41. 
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BAB III 

WUJUD PEMIKIRAN ABU HASAN AL-ASY’ARI TERHADAP MU’TAZILA DI 

BASRAH 

A. Latar Belakang Keberadaan Pemikiran Abu Hasan Al-Asy’ari 

 Sejak kecil, Abu Hasan al-Asy'ari belajar dari Ali al-Jubbai untuk 

memahami paham Mu'tazilah. Al-Asy'ari mengikuti aliran ini hingga usia 

empat puluh tahun, dan bahkan menghabiskan banyak waktunya untuk 

mempelajari buku-buku Mu'tazilah. Sebagai murid terkemuka dari al-Jubbai, 

al-Asy'ari sering ditugaskan untuk mewakili gurunya dalam perdebatan 

dengan lawan-lawan mereka. Dalam perjalanannya, Dia terkenal karena 

keahliannya dalam berdebat dan kemampuannya untuk mempengaruhi orang 

lain.37 

  Al-Asy'ari pernah mengajukan beberapa pertanyaan kepada para guru-

gurunya, tetapi tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Karena itu, Ia 

berusaha mencari petunjuk dan kebenaran yang dicarinya. Pada suatu waktu, 

al-Asy'ari bertanya kepada gurunya, yang juga ayah tirinya, tokoh Mu'tazilah 

bernama Abu Ali al-Jubba'i, tentang nasib tiga jenis manusia di akhirat. 

Al-Asy'ari: Bagaimana pendapat tuan tentang orang mukmin, orang kafir, 
dan anak kecil (yang telah meninggal dunia)? 

Al-Jubba'i: Jika anak kecil ingin mencapai tingkat tertinggi, orang 
mukmin akan mendapatkan surga, orang kafir akan masuk neraka, dan 
anak kecil dianggap sebagai orang yang selamat. 

Al-Asy'ari: Jika anak kecil tersebut bercita-cita untuk mencapai tingkatan 
yang tinggi, dapatkah ia? 

 

37Syariful Anam, “Pendidikan Keimanan Ahlussunnah Wal Jama’ah Prespektif Imam 
Abu Hasan Al Asy’ari Dalam Kitab Al Luma’,” Mentari: Journal of Islamic Primary School 1, no. 
1 (2023), h. 63. 
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Al-Jubba'i: Tidak mungkin, karena dia akan diberitahu, "Orang mukmin 
tersebut mendapat tingkatan tertinggi karena ia menjalankan ketaatan, 
sedangkan anak kecil tersebut tidak melakukannya".  

Al-Asy'ari : Anak-anak itu akan menjawab, "Itu bukan salah saya." Jika 
Tuhan menghidupkan aku (sampai besar), saya pasti akan melakukan 
semua ibadah seperti orang mukmin. 

Al-jubba'i : Tuhan akan mengatakan, "Aku lebih tahu tentangmu." Jika 
Anda terus hidup, Anda pasti akan mendurhakai Aku dan menyiksa Aku. 
Oleh karena itu, Aku memilih yang lebih baik (lebih menguntungkan) 
untuk Anda dan membunuh Anda sebelum Anda dewasa.". 

Al-Asy'ari : Jika orang yang tidak beragama mengatakan, "Ya Tuhan, 
Engkau mengetahui keadaanku dan keadaan anak kecil itu," Mengapa 
Anda tidak memperlakukan saya dengan cara yang lebih 
menguntungkan? (Pada saat ini, Al-Juba'i hanya diam dan tidak dapat 
memberikan tanggapan).38 

  Sebab utama adanya perpecahan yang dialami kaum muslimin adalah 

kekhawatiran bahwa perbedaan pemahaman ini dapat menghancurkan 

mereka jika tidak segera diatasi. Sebagai seorang muslim yang sangat peduli 

terhadap keutuhan umat, Al-Asy'ari sangat khawatir bahwa Al-Qur'an dan 

Hadis akan menjadi korban pemahaman Mu'tazilah yang menurutnya tidak 

dapat dibenarkan, karena didasarkan pada pemujaan akal yang berlebihan. 

Demikian pula, Ia khawatir bahwa sikap ahli hadis yang terlalu tekstualis juga 

dapat merugikan. 

  Melihat keadaan ini, Al-Asy'ari mengambil jalan tengah antara 

golongan rasionalis dan golongan tekstualis, dan pendekatan ini ternyata 

dapat diterima oleh mayoritas kaum muslimin. Meskipun telah puluhan tahun 

menganut paham Mu'tazilah, Al-Asy'ari akhirnya meninggalkan ajaran 

tersebut. Menurut al-Subki dan Ibn Asaakir, hal ini terjadi setelah Al-Asy'ari 

mengalami sebuah mimpi di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa 

mazhab Ahli Hadis adalah yang benar dan mazhab Mu'tazilah adalah salah. 

 

38Suryan A Jamrah, Studi Kalam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 147. 
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 Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Al-Asy'ari menjadi terkenal 

dan menjadi tokoh terkemuka karena menekuni ajaran Mu'tazilah selama 

empat puluh tahun. Namun, ia kemudian mengasingkan diri dari rumah 

selama lima belas hari untuk merenungkan ajaran Mu'tazilah. Setelah periode 

tersebut, ia kembali dengan pemikiran baru dan menyatakan: 

“"Hadirin sekalian, selama ini saya mengasingkan diri untuk 
merenungkan keterangan dan bukti yang diberikan oleh masing-masing 
golongan. Dalil-dalil dari penelitian saya memiliki kekuatan yang sama. 
Oleh karena itu, saya meminta petunjuk dari Allah SWT, dan Dia 
memberi saya iman baru yang saya tulis dalam buku ini. Keyakinan lama 
saya tinggalkan, sebagaimana saya melepaskan baju ini.”  

 Namun  kelompok Mu'tazila memulai perang melawan Abu Hasan al-

Asy'ari. Mereka menyerangnya dan menuduhnya berbohong dan berbohong. 

Sejak saat itu, kelompok Mu'tazila dikabarkan menyimpan dendam terhadap 

Abu Hasan al-Asy'ari dan berusaha menunjukkan kelemahan atau 

prospeknya.39 

B. Pokok-pokok Pemikiran Abu Hasan al-Asy’ari Terhadap Mu’tazila 

a. Kontrovesional   

   Lima prinsip pokok ajaran Mu'tazilah dikenal dengan istilah al-ushul al-

khamsah. Mereka yang mengakui dan menerima prinsip-prinsip dasar ini  

dianggap sebagai pengikut kaum Mutazilah. Mereka yang menerima hanya  

sebagian dari lima ajaran ini tidak dapat dianggap Mu'tazila. 

  Jika kita menelusuri lebih dalam, lima pokok ajaran Mu'tazilah ini 

menimbulkan polemik dan ketegangan, terutama karena penerapan prinsip-

prinsip dasar tersebut sering menggunakan jalur kekerasan dan 

menumbalkan para ulama. Oleh sebab itu, Abu Hasan al-Asy'ari merasa perlu 

untuk meresponsnya dalam upaya memperbaiki akidah umat Islam pada masa 

 

39Jamrah, Studi Kalam, h. 148. 
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itu. Adapun lima prinsip dasar Mu'tazilah dan respons Abu Hasan al-Asy'ari 

terhadapnya adalah sebagai berikut: 

a.  At-Tauhid  

Mu'tazilah mengedepankan tauhid sebagai prinsip utama  al-ushul al-

khamsah. Mereka tidak menambahkan unsur-unsur baru dalam Islam tetapi 

berusaha memperbaiki pemahaman tauhid. Secara khusus bertujuan untuk 

memahami tauhid yang dianut oleh Syiah Rafidhah, Mujaassimah dan 

Musyabbihah. Mu'tazilah menolak ajaran yang menyamakan Allah SWT 

dengan manusia dan menentang anggapan bahwa sifat-sifat kekal Allah SWT  

ada di luar Sifat Kekal-Nya.40 

 Menurut Mu'tazilah, Allah SWT itu Esa dan tidak ada yang bisa 

menandingi-Nya. Ia bukan suatu massa (materi), tidak berwujud, bukan 

daging, bukan darah, bukan suatu pribadi (syakhsun), bukan pula suatu benda 

yang jauh, dan bukan pula suatu peristiwa kebetulan ('ardh), dan ia tidak ada 

tanpa objek lain yang dapat dibandingkan. bagi-Nya tidak ada warna, bau, 

panas, dingin, basah, kering, panjang, lebar, dalam, pertemuan atau 

pemisahan. 

Konsekuensi dari pemahaman tersebut adalah Mu'tazilah meyakini 

bahwa  sifat yang dimiliki Tuhan hanyalah sifat qadim, artinya Dia tidak 

mempunyai permulaan. Ini tidak berarti bahwa Tuhan tidak memiliki sifat-

sifat lain. Lebih lanjut Mu’tazilah menjelaskan bahwa Tuhan itu Mahakuasa, 

Maha Mengetahui, Maha Hidup, Maha Mendengar, dan sebagainya. Namun 

 

40Miranda, “Fungsi Akal Perspektif Muktazilah Dan Asy’ariyah.”, h. 59. 
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semua sifat tersebut tidak dapat dipisahkan dari Hakikat Tuhan, melainkan 

merupakan hakikat Tuhan itu sendiri.41 

 Respons Abu Hasan al-Asy'ari 

Abu Hasan al-Asy'ari tidak setuju dengan ajaran tauhid Mu'tazilah 

tentang nafy as-sifat (penolakan sifat). Dia percaya bahwa  Tuhan tidak dapat 

mengetahui Sifat-Nya. Jika ini benar maka berarti hakikat-Nya adalah ilmu, 

artinya Tuhan itu ilmu. Namun, Tuhan bukanlah ilmu, melainkan Yang Maha 

Mengetahui. Oleh karena itu, ilmunya bukanlah hakikatnya. 

b.  Al-Adl 

Al-'adl adalah keadilan Allah. Konsep ini terkait dengan tindakan 

Tuhan. Menurut kaum Mu'tazilah, Tuhan dianggap adil jika Dia berbuat baik. 

Tuhan tidak akan melakukan hal-hal buruk  dan tidak akan melupakan 

tanggung jawabnya. Di sisi lain, keadilan Tuhan juga dikaitkan dengan 

tindakan manusia yang bebas dan mandiri. Jika manusia ingin berbuat baik 

dan menjauhi perbuatan buruk, berarti ia harus bebas memilih  apa yang 

dilakukannya, bukan Tuhan.42 

Oleh karena itu, Allah tidak akan memberi pahala dan menghukum 

hamba-hamba-Nya kecuali mereka sendiri yang memilihnya. Menurut kaum 

Mu'tazilah, konsep keadilan Tuhan juga berarti bahwa Tuhan tidak 

membebankan tanggung jawab yang tidak dapat dipenuhi manusia. Oleh 

karena itu, Tuhan memberdayakan manusia untuk dapat melaksanakan 

tanggung jawab tersebut, memberikan penjelasan tentang hakikat tanggung 

 

41Mustofa, Mazhab Asy’ariyah-Maturidiyah: Biografi Abu Hasan al-Asy’ari & Abu 
Mansur al-Maturidi, h. 45. 

42Mawardy Hatta, “Aliran Mu’tazilah Dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Islam,” Ilmu 
Ushuluddin 12, no. 1 (2013), h. 95. 
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jawab tersebut, dan memberi penghargaan atau hukuman kepada manusia 

atas perbuatannya. Namun, kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa sekadar 

mengatakan bahwa Tuhan itu baik melalui perbuatan-Nya saja tidak cukup 

untuk menunjukkan betapa jahatnya Tuhan. 43 

Oleh karena itu, mereka yakin bahwa Allah akan memberikan yang 

terbaik kepada manusia (ash-shalah wa al-aslah).  Jika kemunculan utusan itu 

sangat berguna dan bermanfaat bagi umat manusia, maka menurut Mu’tazilah, 

mengutus utusan kepada umat manusia agar dapat mencapai yang terbaik 

juga merupakan kewajiban kepada Allah. 

Respons Abu Hasan al-Asy'ari 

Abu Hasan al-Asy'ari mengkritik keadilan Tuhan menurut kaum 

Mu'tazilah dengan mengatakan bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak. 

Dengan demikian, al-Asy'ari berpendapat bahwa Tuhan harus dipahami 

sebagai Dzat yang melakukan apa yang Dia kehendaki, sehingga Tuhan harus 

dianggap benar bahkan ketika Dia memasukkan semua manusia ke dalam 

surga. Al-Asy'ari juga meyakini bahwa Tuhan tidak bisa disebut zalim jika  

ingin memasukkan seluruh manusia ke  neraka.44 

  Abu Hasan al-Asy'ari berpendapat berbeda mengenai gagasan bahwa 

Tuhan tidak menempatkan tanggung jawab yang lebih besar di atas 

kemampuan manusia untuk memenuhinya. Menurut al-Asy'ari, gagasan ini 

terikat pada gagasan bahwa perbuatan manusia pada hakikatnya adalah 

perbuatan Tuhan dan merupakan kekuasaan mutlak Tuhan. Menurut al-

Asy'ari, manusia hanyalah tempat terjadinya perbuatan Tuhan. Sejalan dengan 

 
43Hatta, “Aliran Mu’tazilah Dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Islam.”, h. 46. 

44Mustofa, Mazhab Asy’ariyah-Maturidiyah: Biografi Abu Hasan al-Asy’ari & Abu 
Mansur al-Maturidi, h. 46. 
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itu, al-Asy’ari berpendapat bahwa meskipun Tuhan dapat melimpahkan beban 

di luar kemampuan manusia untuk memikulnya, namun manusia tetap dapat 

menanggungnya karena kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas menyebabkan 

perbuatan manusia. 

  Meskipun wahyu memegang peranan penting dalam teologi al-Asy'ari, 

namun al-Asy'ari tidak menganggap pengiriman rasul sebagai kewajiban 

Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagi umat manusia. Dengan kata lain, al-

Ash'ari tidak menganggap pengutusan rasul sebagai kewajiban Allah karena 

pandangan al-Asy'ari mengenai kekuasaan Allah yang mutlak. 

c. Al-Wa’ad al-Wa’id 

Sebagai bagian dari doktrin keadilan mereka, kaum Mu'tazilah 

mengusulkan agar janji dan ancaman Tuhan pasti menjadi kenyataan. Tuhan 

berjanji dalam kitab suci untuk mengirim orang-orang berjasa ke  surga dan 

orang-orang berdosa ke  neraka, dan janji ini pasti akan menjadi kenyataan. 

Oleh karena itu, menurut kaum Mu'tazilah, Allah tidak akan berbuat 

sebaliknya, yakni memasukkan orang-orang berdosa ke  surga atau  yang 

seharusnya masuk neraka. 

Pandangan ini berkaitan erat dengan konsep al-wa'ad wa al-wa'id (janji 

dan ancaman) yang dianut oleh Mu'tazilah. Mereka menolak adanya syafaat 

(pengampunan pada hari kiamat) karena dianggap bertentangan dengan 

prinsip al-wa'ad wa al-wa'id itu sendiri. Argumentasi mereka adalah bahwa 

syafaat dapat mengurangi atau mengubah janji dan ancaman yang telah 

ditetapkan oleh Tuhan.45 

 

45Rohidin, “Mu’Tazilah; Sejarah Dan Perkembangannya,” El-Afkar: Jurnal Pemikiran 
Keislaman dan Tafsir Hadis 7, no. 2 (2018), h. 8. 
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Respons Abu Hasan al-Asy'ari 

 Abu Hasan al-Asy'ari menanggapi konsep al-wa'ad wa al-wa'id (janji 

dan ancaman) dengan mempertimbangkan pandangannya tentang kekuasaan 

Tuhan yang mutlak. Menurut pandangannya, dengan kekuasaan mutlak yang 

dimiliki Tuhan, Allah dapat memutuskan untuk memasukkan seorang pendosa 

ke dalam surga dan orang yang berpahala ke dalam neraka. Meskipun hal ini 

dianggap tidak adil oleh akal manusia, al-Asy'ari berpendapat bahwa 

kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan tidak dapat diukur atau dibatasi oleh 

akal manusia yang terbatas. Dalam pandangan al-Asy'ari, konsep keadilan 

Tuhan tidak terikat pada pemahaman manusia tentang adil atau tidak adil, 

tetapi bergantung sepenuhnya pada kehendak dan keputusan-Nya yang 

mutlak. 

Pernyataan Abu Hasan al-Asy'ari dalam al-Ibanah bahwa "segala sesuatu 
yang Tuhan kehendaki pasti akan terjadi dan segala sesuatu yang tidak 
Dia kehendaki pasti tidak akan terjadi" menggambarkan keyakinannya 
tentang kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan dalam Islam. Ini 
menunjukkan bahwa dalam pandangan al-Asy'ari, semua yang terjadi, 
baik yang baik maupun yang buruk, ditentukan oleh kehendak Allah yang 
tidak dapat diganggu gugat. Konsep ini mencerminkan keyakinan bahwa 
Tuhan memiliki kontrol penuh atas segala sesuatu dalam alam semesta, 
dan bahwa kehendak-Nya menentukan takdir dan peristiwa yang 
terjadi." 

Abu Hasan al-Asy'ari mempunyai pandangan yang berbeda dengan 

Mu'tazilah mengenai syafaat Rasulullah Saw. Al-Asy'ari percaya pada syafaat 

Nabi Muhammad Saw bagi orang beriman yang berdosa. Baginya, syafaat Nabi 

Saw berarti permohonan ampunan Nabi kepada Allah Swt atas nama orang 

yang mengucapkan kalimat tauhid (la ilaha illallah muhammadur rasulullah), 

meskipun orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa 

besar kecuali syirik. 46  

 

46Mustofa, Mazhab Asy’ariyah-Maturidiyah: Biografi Abu Hasan al-Asy’ari & Abu 
Mansur al-Maturidi, h. 52. 
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Dalam pandangan al-Asy'ari, ini menunjukkan bahwa bagi seorang 

mukmin yang telah mengalami siksa di neraka, masih dimungkinkan untuk 

diampuni dan dimasukkan ke dalam surga setelah mendapat syafaat dari Nabi 

Muhammad Saw. Ini mencerminkan keyakinan al-Asy'ari akan kekuasaan dan 

rahmat Allah Swt, serta peran syafaat Nabi dalam memberi kemuliaan dan 

pengampunan kepada umatnya di akhirat. 

d.  Al-Manzilah bainal Manzilatain 

  Dalam ajaran Mu'tazilah, mereka memegang posisi bahwa orang 

mukmin yang berbuat dosa besar berada di antara mukmin dan kafir. Mereka 

tidak lagi dianggap sebagai mukmin yang sepenuhnya, namun juga tidak 

dianggap sebagai kafir. Pandangan ini, yang dikemukakan oleh Washil ibn 

Atha, menegaskan bahwa orang yang berbuat dosa besar tetap 

mempertahankan iman kepada Tuhan dan Nabi Muhammad saw, meskipun 

iman mereka tidak lagi sempurna. 

  Konsep ini mencerminkan prinsip keadilan Mu'tazilah dalam 

menempatkan setiap individu pada tempatnya yang tepat. Namun, di akhirat, 

Mu'tazilah meyakini bahwa hanya terdapat surga dan neraka. Oleh karena itu, 

tempat yang sesuai bagi orang yang berbuat dosa besar adalah neraka. 

Meskipun mereka berada di neraka, Mu'tazilah percaya bahwa siksaan mereka 

tidak akan sama dengan orang-orang kafir, karena Tuhan dipandang tidak adil 

jika menghukum keduanya dengan siksaan yang sama.47 

 Respons Abu Hasan al-Asy'ari 

 

47Ishak Hasibuan, “Teologi Pemikiran Klasik Mu’tazilah Dan Murji’ah,” Ability: Journal 
of Education and Social Analysis (2021), h. 59. 
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Pandangan Abu Hasan al-Asy'ari berbeda dengan Mu'tazilah mengenai 

status orang yang melakukan dosa besar. Al-Asy'ari berpendapat bahwa orang 

yang melakukan dosa besar tetap mempertahankan status sebagai seorang 

mukmin. Meskipun berdosa besar, mereka dianggap sebagai mukmin yang 

fasik atau berdosa. Dalam pandangan ini, status mereka sebagai mukmin tidak 

hilang meskipun terjerumus dalam dosa besar. Sementara itu, Mu'tazilah 

berargumen bahwa pelaku dosa besar bukanlah mukmin atau kafir, sehingga 

mereka tidak dapat disebut sebagai teman atau musuh dalam konteks iman. 

 Menurut Mu'tazilah, pelaku dosa besar berada pada posisi di antara 

mukmin dan kafir, dan mereka tidak masuk kategori kufur atau iman. 

Mengenai nasib mereka di akhirat, Mu'tazilah meyakini bahwa mukmin yang 

melakukan dosa besar tidak akan selamanya tinggal di neraka. Mereka 

mungkin masuk neraka untuk membersihkan dosa-dosanya, namun kemudian 

diangkat ke surga karena iman mereka yang tersisa. Pandangan ini 

menunjukkan keyakinan Mu'tazilah akan rahmat dan keadilan Tuhan dalam 

menanggapi tindakan manusia, walaupun mereka melakukan dosa besar.48 

e.  Amar Ma’ruf Nahi Munkar 

Ajaran dasar yang kelima dari Mu'tazilah adalah Al Amr bi Al-Ma'ruf wa 

An-Nahy an Munkar, yang artinya menyuruh kepada kebajikan dan melarang 

dari kemungkaran. Konsep ini menegaskan pentingnya mendukung 

kebenaran dan melakukan kebaikan sebagai bagian integral dari iman 

seseorang. Bagi Mu'tazilah, pengakuan iman seseorang tidak hanya sebatas 

perkataan, tetapi juga harus dibuktikan melalui tindakan nyata untuk 

mempromosikan kebaikan dan mencegah kemungkaran.  

 

48Mustofa, Mazhab Asy’ariyah-Maturidiyah: Biografi Abu Hasan al-Asy’ari & Abu 
Mansur al-Maturidi, h. 52. 
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Prinsip ini merupakan konsekuensi logis dari keyakinan mereka bahwa 

iman yang sejati akan tercermin dalam perbuatan-perbuatan baik. Oleh 

karena itu, bagi Mu'tazilah, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan 

dan menghindari kemungkaran adalah bagian yang tak terpisahkan dari 

komitmen terhadap iman dan moralitas yang benar.49 

  Perintah  berbuat baik dan menjauhi keburukan merupakan suatu 

keutamaan yang wajib diamalkan oleh setiap muslim. Doa amar ma'ruf nahi 

munkar bisa dilakukan dengan hati, namun jika memungkinkan bisa juga  

dengan ucapan atau bahkan dengan perbuatan fisik. Hal ini sesuai dengan 

hadis Nabi yang artinya: 

"Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya 
dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; dan jika 
tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya 
iman." 

  Hadis ini menekankan pentingnya peran aktif setiap individu dalam 

memerangi kemungkaran dan mendukung kebaikan, sesuai dengan 

kemampuan dan situasi masing-masing. 

Respons Abu Hasan al-Asy'ari 

  Sebagai seorang ulama yang dikenal moderat, Abu Hasan al-Asy'ari 

memiliki pemaknaan yang moderat terkait konsep amar ma'ruf nahi munkar. 

Ia tidak menganjurkan kekerasan dalam menyerukan kebaikan atau 

mencegah kemungkaran. Dengan kata lain, ia menekankan pentingnya cara 

penyampaian yang bijaksana (bil hikmah) dalam menjalankan perintah ini. 

Menurutnya, dakwah membela amar ma'ruf nahi munkar adalah fardhu 

 

49Ahmad Zaky Ramadhan, “Pemikiran Politik Islam Tradisonalisme: Pemikiran 
Mu’tazilah,” Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis 4, no. 1 (2024), h. 59. 
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kifayah bagi umat Islam. Artinya, ketika sebagian orang telah memenuhi 

kewajiban ini, maka berakhirlah bagi orang lain. 

  Pandangan ini menunjukkan bahwa Abu Hasan al-Asy'ari 

mengedepankan pendekatan yang lembut dan bijaksana dalam 

menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta menekankan 

pentingnya tanggung jawab kolektif dalam menjalankan kewajiban agama.50 

b. Moderasional 

  Inti dari teologi Al-Asy'ari adalah Sunnisme. Al-Asy'ari menegaskan hal 

ini dalam bukunya, yaitu al-Ibanah, di mana ia menyatakan bahwa pedoman 

yang dipegangnya adalah berpegang teguh pada kitab Al-Qur'an, sunnah 

Rasul, serta riwayat (shahih) dari para sahabat, tabi'in, dan pemuka hadist. 

Sebagai penentang Mu’tazilah, tentu pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari memiliki 

perbedaan. Berikut adalah pokok pemikirannya: 

1.  Sifat Tuhan yang Memiliki Wajah, Tangan, dan Mata  

  Al-Asy'ari menolak konsep tasybih dengan alasan bahwa Tuhan 

mempunyai ciri fisik yang sama dengan manusia. Namun diakuinya, di dalam 

al-Quran, Tuhan disebutkan memiliki tangan, mata, wajah, dan lain-lain. 

Namun ciri-ciri tersebut berbeda dengan ciri-ciri manusia dan menurut Al-

Ash'ari tidak boleh dipahami secara kiasan. Menurutnya, Allah mempunyai 

sifat-sifat selain hakikat-Nya dan sifat-sifat Tuhan bersifat mandiri (qaimaṭ bi 

zatih).51  

 

50Mustofa, Mazhab Asy’ariyah-Maturidiyah: Biografi Abu Hasan al-Asy’ari & Abu 
Mansur al-Maturidi, h. 54. 

51Azizah, “Konsep Al-Qaḍī ‘Abd Al-Jabbār Dan Abu Hasan Al-Asy‘Ari Sifat Tasybīh.”, h. 
62. 
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  Sesuai dengan pandangan tersebut, al-Asy'ari mengatakan bahwa Allah 

memiliki wajah, tangan, dan mata. Landasan Asy'ari dalam persoalan ini 

adalah Surah Ar-Rahman ayat 27: 

يَبْقٰى كَِِوَجْهِ ِوَّ ِ
وِرَب  لِِِذ 

ٰ
جَل

ْ
رَامِِ ِال

ْ
اِك

ْ
 ٢٧ِِِوَال

Terjemahan : 

 (Akan tetapi,) wajah (zat) Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan 
kemuliaan tetap kekal.52 

  Abu Hasan al-Asy'ari menuturkan bahwa Allah Swt juga memiliki dua 

tangan, tanpa diketahui bentuknya. Seperti disebutkan di dalam 

surah Shaad ayat 75: 

ِِ بِيَدَيَِّۗ ِ قْت 
َ
خَل لِمَاِ دَِ تَسْج  نِْ

َ
ا مَنَعَكَِ مَاِ ِ يٰٓاِبْلِيْس  ِ

َ
مِنَِِقَال نْتَِ

 
مِْك

َ
ا بَرْتَِ

ْ
سْتَك

َ
ا

يْنَِ عَالِ
ْ
 ٧٥ِِِال

Terjemahan : 

(Allah) berfirman, “Wahai Iblis, apakah yang menghalangimu untuk 
bersujud kepada yang telah Aku ciptakan dengan kedua tangan-Ku 
(kekuasaan-Ku)? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah 
(memang) termasuk golongan yang (lebih) tinggi ?”53  

  Oleh karena itu, kesimpulan yang disampaikan oleh Abu Hasan al-

Asy'ari adalah bahwa Tuhan memiliki sifat "fisik" sebagaimana disebutkan 

dalam al-Qur'an, tetapi wujudnya tidak dapat diketahui. Al-Qur'an 

menyatakan bahwa Tuhan memiliki tangan, dan manusia harus menerimanya. 

Jika manusia tidak dapat memahaminya, hal itu disebabkan karena Tuhan 

Maha Kuasa dan mampu memiliki serta menciptakan hal-hal yang berada di 

luar jangkauan pemahaman pikiran manusia yang terbatas.54 

2.  Al-Qur’an sebagai Kalam Allah 

 
52Kementrian Agama RI, Q.S Ar-Rahman/55:27. 
53Kementrian Agama RI, Q.S As-Shaad/38:75. 

54Mustofa, Mazhab Asy’ariyah-Maturidiyah: Biografi Abu Hasan al-Asy’ari & Abu 
Mansur al-Maturidi, h. 68 
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  Abu Hasan al-Asy'ari yang awalnya merupakan pengikut Mu'tazilah 

dan  mengutamakan akal di atas wahyu (Qur'an dan Hadits), kemudian 

meninggalkan Mu'tazilah. Ideologi Asy’ariyah lebih mengutamakan wahyu 

dibandingkan akal rasional, dan al-Asy’ari menentang mereka yang terlalu 

mengutamakan akal dibandingkan wahyu. Menanggapi teologi Mu'tazilah, Al-

Ash'ari mengkritik gagasan bahwa Al-Qur'an adalah mahluk dan oleh karena 

itu merupakan "ciptaan". Al-Asy'ari berpendapat bahwa kelompok ini 

mengikuti keyakinan orang-orang kafir yang menganggap Al-Qur'an sebagai 

perkataan manusia (In huwa illa qaul al-basyar).55 

  Al-Asy'ari berpendapat bahwa orang-orang yang mengimani Al-Qur'an 

sebagai makhluk hidup adalah orang-orang kafir. Menurut Al-Asy'ari, sangat 

penting untuk menentukan apakah Al-Qur'an merupakan firman Allah yang 

qadim atau  hadist ciptaan (baharu). Hal ini mempengaruhi otoritas Al-Quran 

atas sudut pandang manusia. Bagi Al-Ash'ari, Al-Qur'an merupakan sumber 

otoritas yang harus ditaati, sehingga harus dianggap sebagai qadim dan bukan 

makhluk hidup (seperti manusia). Menegaskan bahwa Al-Quran adalah 

makhluk hidup berarti secara tidak langsung mengakui bahwa Al-Quran 

(wahyu) tidak mempunyai otoritas untuk mengatur manusia.  

  Pandangan ini secara serius mengancam integritas doktrin. Oleh 

karena itu, al-Asy'ari menolak anggapan bahwa al-Qur'an adalah makhluk. Ia 

berpendapat bahwa pemahaman Al-Qur'an harus berdasarkan Sunnah dan 

riwayat Salaf al-Mutaqadimin, dengan penalaran rasional yang hanya 

digunakan jika membantu menjelaskan Al-Qur'an. Al-Asy'ari dengan baik 

melindungi hak penafsiran tanpa menghilangkan hak wahyu. Lebih lanjut, ia 

 
55 Mustofa, Mazhab Asy’ariyah-Maturidiyah: Biografi Abu Hasan al-Asy’ari & Abu 

Mansur al-Maturidi, h. 69. 
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dinilai berhasil mengidentifikasi al-Qur'an sebagai sumber otoritas doktrinal 

yang kuat. Berdasarkan perspektif ini, Al-Asy'ari memahami teks tersebut 

secara lebih harfiah dan tekstual. Nalar tidak boleh berdiri sendiri; harus 

mengikuti teks agama.56 

3. Kekuasaan Tuhan 

   Dengan Mu’tazilah yang berpendapat bahwa Tuhan wajib berbuat 

yang terbaik untuk manusia, al-Asy’ari berpendapat sebaliknya. Bagi Asy’ari 

Tuhan tidak mempunyai kewajiban apa-apa terhadap manusia. Dengan 

kekuasaan mutlak-Nya. Tuhan memiliki kemampuan untuk memberikan 

petunjuk kepada siapa yang Dia inginkan atau sebaliknya. Selain itu, ia 

memiliki kemampuan untuk menyantuni orang-orang mukmin atau 

menyesatkan orang-orang kafir. Bahkan lebih dari itu, Ia memiliki kekuatan 

untuk membantu orang-orang kafir. 

  Berdasarkan keyakinan bahwa Tuhan memiliki kekuasaan mutlak tak 

terbatas, al-Asy'ary berpendapat bahwa Allah (Tuhan) tidak wajib berbuat 

adil. Seperti yang disebutkan dalam Al-Luma', sebagaimana dikutip zainun 

Kamal, al-Asy'ari tidak menganggap salah jika Tuhan memasukkan seluruh 

umat manusia ke dalam surga, termasuk orang-orang kafir. Selain itu, jika 

Tuhan memasukkan seluruh umat manusia ke dalam neraka, tidak mungkin 

mengatakan bahwa Tuhan itu kejam.57 

  Al-'adl adalah keadilan Tuhan. Konsep ini terkait dengan perbuatan 

Tuhan. Menurut Mu'tazilah, Tuhan dianggap adil jika Dia melakukan sesuatu 

 

56Fathul Mufid, “Menimbang Pokok-Pokok Pemikiran Teologi Imam al-Asy’ari Dan al-
Maturidi,” Jurnal Fikrah 1, no. 2 (2013), h. 212 

57Muhammad Ikhsanul Faqih, “Konstruksi Pemikiran Madzhab Asy’ari Dalam Tafsir 
Jalalain,” Aqwal: Journal of Qur’an and Hadis Studies 2, no. 2 (2021), h. 309. 
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yang baik. Tuhan tidak akan berbuat buruk (mungkar) dan melupakan 

tanggung jawab-Nya. Sebaliknya, keadilan Tuhan juga terkait dengan tindakan 

manusia yang bebas dan mandiri. Jika manusia diharuskan untuk berbuat baik 

dan menahan diri dari perbuatan jahat, maka itu berarti bahwa manusia harus 

memiliki perbuatan untuk memilih sendiri apa yang mereka lakukan, bukan 

Tuhan. 

4. Perbuatan manusia 

   Al-Asy’ari menganggap bahwa perbuatan manusia, bukan dibuat oleh 

manusia sendiri, beda dengan pendapat Mu’tazilah, mereka menganggap 

bahwa manusia yang membuat perbuatannya sendiri melalui potensi yang 

diberikan Allah padanya. Akan tetapi diciptakan oleh Tuhan. Perbuatan kufr 

merupakan perbuatan yang buruk, orang kufr ingin supaya perbuatan kufr itu 

menjadi perbuatan baik. Orang kufr ini apa yang dikehendaki tak dapat 

diwujudkan. Meskipun perbuatan iman bersifat baik, perbuatan iman berat 

dan sulit. 

 Seorang mukmin ingin agar perbuatan iman mereka tidak memberatkan, 

tetapi itu tidak mungkin terjadi. Dengan demikian, yang melakukan perbuatan 

kufr bukanlah orang kafir yang tidak dapat melakukannya dengan cara yang 

baik; sebaliknya, itu diciptakan oleh Allah, dan Tuhan benar-benar ingin 

supaya kufr itu bersifat tidak baik atau buruk. Seseorang tetap mukmin 

menurut al-Asy'ari meskipun telah melakukan dosa besar.58 

5. Sifat-sifat Tuhan 

 

58Syariful Anam, “Pendidikan Keimanan Ahlussunnah Wal Jama’ah Prespektif Imam 
Abu Hasan Al Asy’ari Dalam Kitab Al Luma’,” Mentari: Journal of Islamic Primary School 1, no. 
1 (2023), h. 76 
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 Persoalan sifat-sifat Allah merupakan topik yang banyak dibicarakan 

oleh ahli teologi Islam. Ada dua teori yang berkembang terkait hal ini: teori 

isbat al-sifat dan nafi al-sifat. Teori pertama mengajarkan bahwa Allah 

memiliki sifat-sifat, seperti mendengar, melihat, dan berbicara, dan teori ini 

dianut oleh pengikut al-Asy’ari. Teori kedua mengajarkan bahwa Allah tidak 

memiliki sifat-sifat, yang dianut oleh kaum Mu’tazilah dan para ahli falsafah. 

Pandangan kaum Asy’ariyah bertentangan dengan pandangan Mu’tazilah. 

Al-Asy’ari meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat seperti al-'ilm 

(pengetahuan), al-qudrat (kekuasaan), al-sama' (pendengaran), al-basar 

(penglihatan), al-hayah (kehidupan), iradah (kehendak), dan lain-lain. Namun, 

mereka menyatakan bahwa sifat-sifat ini la yukayyaf wa la yuhadd (tidak 

diketahui bagaimana sifat-sifat tersebut secara pasti). Al-Asy'ari juga 

berpendapat bahwa Allah memiliki pengetahuan karena keberadaan alam 

yang sangat teratur, yang menunjukkan bahwa alam ini tidak mungkin ada 

tanpa diciptakan oleh Allah yang memiliki pengetahuan (Ilmu) mutlak.59 

6. Keadilan Tuhan 

  Asy’ari tidak sependapat dengan Mu’tazilah yang mengharuskan Allah 

berbuat adil sehingga Dia harus menyiksa orang yang salah dan memberi 

pahala orang yang berbuat baik. Menurut pandangan al-Asy'ari, Allah tidak 

memiliki keharusan atau kewajiban apapun karena Dia adalah penguasa 

mutlak yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas..60 

 

59Muhammad Adryan dan Indo Santalia, “Aliran Asy’ariyah: Sebuah Kajian Historis 
Pengaruh Aliran Serta Pokok Teologinya,” Innovative: Journal Of Social Science Research 2, no. 
1 (2022), h. 756. 

60Supriadin, “Al-Asy’ariyah (Sejarah, Abu Al-Hasan Al-Asy’ari Dan Doktrin-Doktrin 
Teologinya).” h. 72. 



44 
 

 
 

   Menurut Asy'ariyah, Tuhan berkuasa mutlak dan tidak satu pun yang 

wajib bagi-Nya. Tuhan berbuat sekehendak-Nya, sehingga kalau ia 

memasukkan seluruh manusia kedalam syurga bukanlah la bersifat tidak adil, 

dan jika la memasukkan seluruh manusia ke dalam neraka, maka tidaklah la 

bersifat zalim.61 

C. Ciri-ciri pemikiran Abu Hasan Al-Asy’ari 

Ciri-ciri pemikiran Abu Hasan al-Asy’ari antara lain sebagai berikut: 

Pertama, moderat dan berimbang. Sesungguhnya, Imam al-Asy'arî 

merasa cemburu kepada umat Islam dan perseteruan yang terjadi di tubuh 

mereka. Alasannya, karena perseteruan adalah sikap keras dan berlebihan. 

Sebagaimana kita ketahui, kelompok Mu'tazilah saat itu lebih mengedepankan 

peran akal dibanding peran dalil Al-Qur'an dan Sunnah. 

Karena itu, tak heran jika mereka sering menolak nas-nas Sunnah yang pasti 

dengan alasan bertolak belakang dengan akal. Banyak pula tafsir nas-nas Al-

Qur'an yang terkesan memihak dan dipaksakan. Sementara al-Hasywiyyah 

sepenuhnya mengabaikan peran akal. 

 Mereka terlalu terpaku pada dalil, sehingga acapkali menerima hadis, 

termasuk hadis bermasalah dan palsu. Akibatnya, mereka sangat terpaku pada 

zahirnya nas, sehingga terjebak pada pandangan tajsîm atau menganggap 

Allah memiliki tubuh. Sungguh sebuah sifat yang tak layak disematkan kepada-

Nya, seperti juga halnya anggota tubuh dan arah. Allah disucikan dari segala 

tuduhan yang diberikan oleh orang-orang yang zalim.  

Dalam konteks ini, Imam al-Asy'ari mulai menggalakkan penerimaan 

masyarakat terhadap Islam yang moderat. Beliau menyatakan, "Tunda 

 

61Marhaeni Saleh, Pengantar Teologi Islam (Gowa: Alauddin University Press, 2014). 
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penilaian, karena akal berasal dari Allah." Beliau menegaskan bahwa tatanan 

semesta didasarkan pada hukum Allah, dan tidak mungkin ada pertentangan 

antara akal dan dalil karena keduanya adalah wahyu yang Allah berikan 

kepada manusia. Kedua sumber ini berasal dari Tuhan yang sangat bijaksana, 

yang hanya mampu menghasilkan sesuatu yang penuh dengan hikmah yang 

luar biasa.62 

Jika terjadi perbedaan antara akal dan dalil, pasti ada kekeliruan di 

sana, boleh jadi karena dalilnya tidak sahih, dalilnya sahih tetapi tidak tegas, 

atau karena sesuatu yang kita duga sesuai dengan akal itu ternyata tidak 

benar. Kesalahan yang dimaksud terletak pada pemahaman kita, bukan karena 

akal atau dalilnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempertemukan 

akal dan dalil secara sejalan. Hal ini dilakukan dengan mengarahkan akal dan 

dalil menuju pemahaman kehendak Allah sesuai dengan kemampuan manusia, 

setelah mereka memberikan usaha dan upaya yang maksimal. Dari sini, 

muncul karakteristik khas dari mazhab al-Asy'ari.63 

Kedua, membebaskan perdebatan dan melepaskan simpul 

perseteruan. Sebab, jika akal dan nash pada mulanya cocok, maka perbedaan 

antara keduanya adalah sesuatu yang baru sebagai hasil pemahaman manusia 

itu sendiri. Oleh karena itu, Abu Hasan al-Asy'ari dan para pengikutnya 

berusaha untuk menyatukan umat Islam yang memiliki pendapat yang 

berbeda. Mereka melakukan ini dengan menyelidiki titik-titik perbedaan yang 

ada. Kemudian, mereka menjelaskan baik perbedaan maupun persamaannya 

dengan cara yang obyektif. Dengan pendekatan ini, sebagian besar perdebatan 

di antara umat Islam dapat mereda dan diselesaikan. Salah satu usaha 

 

62Qadir Muhammad al-Husain, Biografi Abu Hasan Al-Asy’ari, h. 98. 
63Qadir Muhammad al-Husain, Biografi Abu Hasan Al-Asy’ari, h. 99. 
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penyatuan tersebut berkaitan dengan perdebatan di kalangan umat Islam 

mengenai sifat Al-Qur'an, apakah Al-Qur'an itu qadim atau diciptakan, dan 

apakah Al-Qur'an itu makhluk atau bukan makhluk. 

Dalam konteks tersebut, Abu Hasan al-Asy'ari mengemukakan bahwa 

ketika seseorang menulis atau membaca Al-Qur'an, huruf dan bunyi yang 

terbentuk dianggap sebagai makhluk yang diciptakan Allah, tanpa ada 

keraguan. Namun, huruf dan bunyi tersebut hanya mengindikasikan kata-kata 

Allah SWT, bukanlah bentuk nyata dari kata-kata Allah SWT itu sendiri.64 

Dengan cara lain, Abu Hasan al-Asy'ari berupaya untuk menjelaskan 

kepada umat Islam bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah yang juga merupakan 

makhluk. Ketika kita membicarakan Al-Qur'an dalam konteks isinya, maka Al-

Qur'an adalah firman Allah yang bersifat qadim (abadi). Namun, jika yang 

dimaksud dengan Al-Qur'an adalah mushaf atau penerapan Al-Qur'an dalam 

bentuk fisik, maka itu adalah makhluk karena diciptakan dan memiliki awal. 

Ketiga, metode ilmiah yang akurat dalam memutus suatu perkara. 

Metodologi Abu Hasan al-Asy'ari dalam menafsirkan nash agama dikenal 

objektif dan akurat, sehingga disukai para ulama dan pengikutnya. Abu Hasan 

al-Asy'ari tidak memilah-milah ayat al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan 

kebutuhannya. Berbeda dengan sejumlah kelompok lain yang hanya 

berkonsentrasi pada satu atau beberapa ayat sesuai dengan hawa nafsu 

mereka dan membiarkan ayat-ayat yang lain bertolak belakang dengan nafsu 

mereka. 

Abu Hasan al-Asy'ari, sebaliknya, tidak menghindari nash yang 

tampaknya tidak masuk akal atau saling bertentangan. Beliau justru 

 

64Qadir Muhammad al-Husain, Biografi Abu Hasan Al-Asy’ari, h. 101. 
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menjelaskan dalil-dalil yang dianggap bertentangan oleh orang awam dan juga 

menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dianggap bertentangan dengan akal. 

Pendekatan serupa juga diikuti oleh para pengikut Abu Hasan al-Asy'ari 

seperti al-Baqilani, al-Ghazali, Abu Bakar bin al-Arabi, dan Fakhruddin ar-Razi. 

Mereka menyadari bahwa keyakinan akan adanya kontradiksi antara ayat-

ayat Al-Qur'an tidak dapat diselesaikan kecuali dengan ayat-ayat Al-Qur'an 

sendiri, bukan dengan interpretasi dari mazhab ulama tafsir.65 

D. Karya-karya Abu Hasan al-Asy’ari 

Berikut ini adalah beberapa karya tulis penting dalam bidang teologi 

yang berfungsi sebagai titik tolak pengembangan akidah yang dia bangun dan 

menjadi pegangan para pengikutnya: 

a. Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Musallin (Pendapat-pendapat 

golongan-golongan Islam). 

  Kitab al-Luma' fi Usul al-Din adalah karya pertama Abu Hasan al-Asy'ari 

tentang kepercayaan dalam Islam, ditulis sebelum dia meninggalkan 

Mu'tazilah. Buku ini terbagi menjadi dua bagian yang berbeda. Bagian pertama 

membahas berbagai pandangan teologis dari berbagai golongan dalam Islam, 

sementara bagian kedua mengulas masalah-masalah teologis secara 

mendalam, terutama fokus pada pandangan Mu'tazilah.  

b.  Luma-Radd ala Ahl al-Ziyagh wa al-Bida (Sorotan). 

  Judul buku ini awalnya adalah "Kitab al-Luma' li al-Sheikh Abi Hasan al-

Asy'ari", kemudian ditambahkan dengan "fi al-Radd 'ala Ahl al-Ziyagh wa al-

 

65Qadir Muhammad al-Husain, Biografi Abu Hasan Al-Asy’ari, h. 103. 
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Bida'". Menurut Ibn Shakir, kitab ini terdiri dari ajaran-ajaran Al-Asy'ari 

tentang Ilmu Kalam yang diajarkan kepada lawannya. 

c. Kitab induk tentang sifat-sifat Allah  

 Kitab terbesar Imam al-Asy'ari adalah "al-Jawabat fi al-Shifat 'an al-

Masail Ahl al-Zaigh wa al-Syubuhat" yang merupakan kumpulan jawaban 

tentang sifat-sifat Allah terhadap pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang 

yang menyimpang. Kitab ini juga dikenal dengan nama "al-Mujiz", yang terdiri 

dari dua belas pembahasan yang mencakup berbagai pandangan dari mereka 

yang keluar dari ajaran Islam serta dari yang tidak. 66 

d.  Kitab fi Khalq al-Amâl (Kitab tentang Penciptaan Amal).  

  Melalui bukunya, Imam al-Asy'ari menolak dan menentang argumen-

argumen keraguan yang diajukan oleh kelompok Mutazilah dan Qadariyyah 

mengenai penciptaan amal perbuatan hamba. 

e.  Kitâb fi Jawaz Ruyat Allâh bi al-Abshâr (Kitab tentang Kebolehan 

Melihat Allah dengan Mata [di Akhirat]).  

  Melalui kitab ini, Ahli Sunnah berpendapat bahwa memungkinkan bagi 

hamba untuk melihat Allah pada hari kiamat, sementara juga menentang 

pandangan kelompok Mu'tazilah yang menolak dan menyangkal kemungkinan 

tersebut. 

f.  Al-Radd 'ala al-Mujassimah wa al-Hasywiyyah (Bantahan atas 

Kelompok Mujassimah dan al- Hasywiyyah).  

  Al-Mujassimah adalah mereka yang menganggap bahwa Allah memiliki 

sifat-sifat jasmani, seperti bergerak, berpindah, duduk, dan sebagainya. Allah 

 

66Azizah, “Konsep Al-Qaḍī ‘Abd Al-Jabbār Dan Abu Hasan Al-Asy‘ari Sifat Tasybīh.” h, 
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maha suci dari apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim. Kitab ini berjudul 

"Jumal al-Maqâlât" yang memfokuskan pada sejumlah pernyataan dari orang-

orang kafir dan sesat.67 

g. Al-Ibanah wa al-Usul al-Diyanah (Keterangan tentang dasar-dasar 

Agama). 

  Buku ini memuat tentang keyakinan (aqidah) Ahl al-Sunnah, dimulai 

dengan pujian terhadap iman Ahmad bin Hanbal, kemudian menyinggung 

kebaikan-kebaikannya serta komitmen pada pendapat-pendapatnya. Kitab ini 

juga mengkritik keras aliran Mu'tazilah. Ada pendapat yang menyanggah 

bahwa al-Ibanah bukan karya Abu Hasan al-Asy'ari, namun beberapa ulama 

membantahnya.  

  Di antara ulama-ulama yang menegaskan bahwa al-Ibanah adalah 

karya Abu Hasan al-Asy'ari adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim 

al-Jauziyyah, al-Hafizh Ibnu Katsir, al-Allamah Ibnu Farhun al-Maliki, dan al-

Hafizh adz-Dzhahabi. Al-Dzahabi, sebagai contoh terakhir, menyatakan bahwa 

"Kitab al-Ibanah adalah tulisan yang paling terkenal dari Imam Abu Hasan al-

Asy'ari yang sering dikutip dan digunakan oleh al-Hafizh Ibnu Asakir sebagai 

pedoman, serta ditranskripsikan oleh Imam Muhyiddin an-Nawawi".68

 

 

 

 

 

 

67Qadir Muhammad al-Husain, Biografi Abu Hasan Al-Asy’ari, h. 144. 

68Ali Muhammad ash-Shalabi, Bangkit Dan Runtuhnya Daulah Bani Saljuk (Jakarta: al-
Kautsar, 2014). 
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BAB IV 

PENGARUH PEMIKIRAN ABU HASAN AL-ASY’ARI DALAM PERADABAN 

ISLAM 

A. Pengaruh pemikiran Abu Hasan Al-Asy’ari dalam Mazhab Fiqh 

 Al-Asy'ari adalah salah satu imam salafus shalih dan ulama terdahulu 

yang dianggap sebagai imam besar Ahli Sunnah Waljamaah, sehingga 

dihormati oleh para ulama mazhab fiqih yang berlomba-lomba untuk 

menisbahkannya ke mazhab masing-masing. Para ulama Hanafiyyah, 

Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah sebagian mengklaim bahwa beliau 

adalah pengikut mazhab mereka. 

Namun, menurut pendapat Imam al-Kautsari yang dipertahankan 

dalam kitab al-Ta'lim oleh Masûd ibn Syaibah, Imam al-Asy'ari tumbuh dalam 

mazhab Hanafiyyah. Pendapat ini didukung oleh sejumlah ulama seperti al-

Hafizh 'Abdul Qadir al-Qurasyi dan al-Maqrîzî. Namun, setelah meninggalkan 

mazhab Mu'tazilah, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia kembali ke 

mazhab fiqih Imam Hanafi. 

Imam Abû al-Faraj ibn al-Jauzi dalam kitabnya Daf Syubhat al-Tasybih 

bi Akuff Ahl al-Tanzih menulis bahwa keyakinan Imam Ahmad ibn Hanbal 

tidak berbeda dengan akidah Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari. Dengan demikian, 

meskipun ada klaim tentang afiliasi mazhabnya, Imam al-Asy'ari dikenal lebih 

karena kontribusinya dalam memperkuat aqidah Ahli Sunnah Waljamaah 

daripada afiliasinya terhadap mazhab fiqih tertentu setelah masa Mu'tazilah.69 

Imam al-Kautsari menjelaskan lebih lanjut mengenai alasan para ulama 

mazhab fiqih tertarik kepada Imam al-Asy'ari. Menurutnya, Imam Ahli Sunnah 

 
Qadir Muhammad al-Husain, Biografi Abu Hasan Al-Asy’ari, h. 126. 
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ini melihat semua mazhab fiqih dengan adil, tanpa membuat perbedaan di 

antara mereka. Ia mengakui pandangan semua mujtahid dalam masalah-

masalah cabang (furu’), sehingga memudahkan kesatuan pandangan Ahli 

Sunnah dalam dakwahnya yang benar. 

Para pengikut mazhab fiqih Malikiyah secara keseluruhan adalah 

pengikut Imam al-Asy'ari karena mazhab ini benar-benar menafikan 

keburukan para ahli bid'ah. Tiga perempat pengikut mazhab Syafi'iyyah, 

sepertiga pengikut mazhab Hanafiyyah, dan para ulama Hanabilah juga 

mengikuti Imam al-Asy'ari. Sisa pengikut mazhab Hanafiyyah dari kalangan 

Ahli Sunnah adalah pengikut mazhab Imam Abu Mansur al-Maturidi di wilayah 

Bukhara dan sekitarnya.  

Mazhab al-Maturidi serupa dengan mazhab Imam al-Asy'ari kecuali 

dalam beberapa hal kecil. Oleh karena itu, Imam Abu Mansur al-Maturidi juga 

dianggap sebagai imam Ahli Sunnah Waljamaah. Sedangkan, sisa pengikut 

mazhab Imam Hanafi adalah penganut aliran Mu'tazilah, dan demikian pula 

sisa pengikut mazhab Imam al-Syafi'i. Adapun sisa pengikut mazhab Imam 

Hanbali adalah pengikut mazhab Mujassimah al-Hasywiyyah.70 

Imam al-Hafidz Ibnu Asakir (wafat tahun 571 H) juga mengulas hal ini. 

Beliau menyatakan: 

"Sekarang ini, al-Asy'ari dihormati oleh mereka yang mengikuti 
mazhab Ahlussunnah dan mempelajari Ushuluddin dari berbagai 
mazhab karena banyaknya karya yang ia hasilkan dan banyaknya 
pembaca karyanya. Al-Asy'ari bukanlah ahli kalam pertama yang 
berbicara dari perspektif Ahlussunnah; sebaliknya, beliau hanya 
melanjutkan tradisi para pendahulunya untuk memperkuat mazhab 
yang telah dikenal dan dikenal sebagai salaf."Mazhab ini menjadi lebih 
kuat dalam argumen dan penjelasannya berkat kontribusi al-Asy'ari. Ia 
tidak membuat pernyataan baru atau membentuk mazhab independen. 

 

70Qadir Muhammad al-Husain, Biografi Abu Hasan Al-Asy’ari, h. 129. 
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Lihatlah bagaimana mazhab Ahli Madinah dikaitkan dengan Imam 
Malik bin Anas, sehingga pengikutnya disebut Maliki. Ini terjadi 
meskipun Malik hanya mengikuti tradisi orang-orang sebelumnya. 
Bahkan lebih dari itu, beliau menulis tentang mazhab tersebut, 
menambahkan keterangan dan penjelasan argumentatif, serta menulis 
kitab al-Muwatta. Selain itu, ucapan dan fatwa yang dinukil dari Imam 
Malik disandarkan kepadanya sebagai mazhab karena beliau adalah 
yang paling banyak menjelaskan dan membahasnya. Hal yang sama 
berlaku untuk Abu Hasan al-Asy'ari.. (Ibnu Asakir, Tabyîn Kadzib al-
Muftary fî Mâ Nusiba Ila al-Asy’ary, halaman 117-118). 

B. Pengaruh pemikiran Abu Hasan Al-Asy’ari dalam Mazhab Aqidah 

Beberapa tokoh yang sangat berperan dalam mengembangkan dan 

menyebarkan pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari antara lain al-Baqillani, al-

Juwaini, al-Ghazali dan as-Sanusi. 

Al-Baqillani, yang nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn al-Thayyib 

Ibn Muhammad Abu Bakar, juga dikenal dengan sebutan Qadhi Abu Bakar al-

Baqillani. Ia lahir di Basrah dan kemudian menetap di Bagdad. Tanggal dan 

tahun kelahirannya tidak diketahui dengan pasti, tetapi ia wafat pada tahun 

403 H. Dalam ilmu kalam, al-Baqillani belajar pada Abu Abdillah Bakar Ibnu 

Mujahid dan Abu al-Hasan al-Bahili. Kedua gurunya ini adalah murid dari al-

Asy'ari. Melalui mereka, al-Baqillani menerima dan mengembangkan 

pemikiran-pemikiran teologi dari al-Asy'ari.71 

 Peran al-Baqillani dalam teologi Asy'ariyah adalah mengembangkan 

metode penalaran yang kuat untuk mempertahankan keyakinan Ahli Sunnah, 

sebagaimana yang dicatat oleh Ibn Khaldun dalam Muqaddimahnya yakni : 

"Al-Asy’ari mengembangkan metode (thariqah) dan meletakkan premis-

premis logika yang menjadi dasar pijakan dalil-dalil dan teori-teori 

teologinya. Beberapa premis ini meliputi konsep substansi primer (al-

jauhar al-fard) dan void (al-khala), serta prinsip bahwa accident (al-

'ardh) tidak mungkin berdiri di atas accident lainnya dan tidak mungkin 

 

71A B Hadariansyah, “Konsep Af’āl Al-’Ibād Dalam Pemikiran Teologi Tokoh-Tokoh 
Besar Aliran Asy’ariyah (Telaah Perbandingan Atas Pemikiran Al-Asy’ari, Al-Baqillani, Al-
Juwaini, Dan Al-Ghazali),” Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin 8, no. 1 (2009), h 51. 
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ada dua waktu yang bersamaan. Konsep-konsep ini menjadi dasar 

pijakan bagi dalil-dalil dan argumen-argumen teologi Asy'ariyah. 

 Al-Baqillani menjadikan kaidah-kaidah ini sebagai dasar untuk 

menetapkan kewajiban dalam beraqidah. Ia berpandangan bahwa jika suatu 

dalil salah atau tidak benar, maka obyek yang didalilkan tersebut juga tidak 

benar. Metode ini dianggap sebagai yang terbaik dalam ilmu-ilmu teori dan 

agama. Dalam karyanya, al-Baqillani dikatakan tidak tidur setiap malam 

kecuali setelah menulis 20 lembar.  

Beberapa karyanya meliputi al-Tabshirah, Daqaiq al-Haqaiq, al-Tamhid 

fi Ushul al-Fiqh, dan Syarh al-Ibanah. Menurut Al-Qadhi 'Ayyadh, karya al-

Baqillani terdiri dari 99 kitab yang membahas teologi, ushul, fikih, dan i'jaz al-

Qur'an, namun hanya sebagian kecil yang telah diterbitkan hingga saat ini. 

Secara singkat, sumbangsih terbesar al-Baqillani adalah mengembangkan 

metode dan membangun teologi Asy'ariyah secara sistematis.  Ia tidak hanya 

menggunakan metode logika dialektika, tetapi juga meletakkan argumen 

sebagai dasar atas dalil-dalil. Karena peranannya inilah, al-Baqillani disebut 

sebagai tokoh kedua dalam teologi Asy'ariyah setelah pendirinya, Abu Hasan 

al-Asy'ari.72 

 Al-Juwaini, yang memiliki nama lengkap 'Abd Al-Malik bin 'Abd Allah bin 

Yusuf bin Muhammad bin 'Abd Allah bin Hayyuwiyah Al-Juwaini Al-Nisaburi, 

dikenal sebagai Imam Al-Haramain Abu Al-Ma'ali. Ayahnya, 'Abd Allah bin 

Yusuf, berasal dari daerah Juwain, yang terletak di Bustam antara Jajaram dan 

Baihaq. 'Abd Allah dilahirkan dan dibesarkan di Juwain, di mana ia juga 

memperoleh pendidikan dari para ulama setempat. Seperti kebiasaan pada 

 

72Muhammad Syarif Hasyim, “Al-Asy’ariyah (Studi Tentang Pemikiran Al-Baqillani, 
Al-Juwaini, Al-Ghazali),” Hunafa: Jurnal Studia Islamika 2, no. 3 (2005), h. 211. 
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masanya, 'Abd Allah bin Yusuf meninggalkan kampung halamannya untuk 

mencari pengetahuan yang lebih luas dan pergi ke Nisyapur.  

  Di Nisyapur, 'Abd Allah bin Yusuf belajar fikih dan teologi dari Al-Qifal 

Al-Marzawi. Sebelum berangkat merantau, ia memperdalam pengetahuan 

sastra dari ayahnya, Yusuf bin Muhammad, seorang sastrawan terkenal pada 

zamannya. Selain itu, ia juga belajar dari Abu Abd Al-Rahman Al-Sullami dan 

Abu Muhammad bin Babawaih di Isfahan, serta dari Abu Al-Hasan Muhammad 

bin Husein bin Nazif Al-Farra di Baghdad. Setelah merasa puas dengan 

perjalanan pendidikannya, Abd Allah bin Yusuf kembali ke Nisyapur dan 

menetap di sana hingga wafat sekitar tahun 438 H. 

  Al-Juwaini, seorang ulama besar, mencatat prestasi signifikan dalam 

beberapa bidang ilmu, sejalan dengan keahliannya. Selain menjadi pakar 

dalam Ilmu Kalam, beliau juga memiliki kontribusi penting dalam bidang fiqh 

dan Ushul Fiqh. Di antara karya-karya besar beliau dalam Ilmu Kalam adalah 

"Al-Syamil fi Ushul al-Din," "Al-Irsyad Ila Qawathi‟ al-Adillat fi Ushul al-Itiqad," 

"Risalah fi Ushul al-Din," "Ghiyas al-Umam fi Iltiyah al-Zhulm," "Al-„Aqidat al-

Nizhamiyat," "Luma‟ al-Adillat fi Qawaid Aqaid ahl Sunnat wa al-Jama‟at,".73  

   Metode al-Juwaini mirip dengan al-Baqillani, yang berusaha 

memadukan naqli dan aqli. Ia mengajar di Madrasah AL-Nizamiyah dan 

menulis banyak buku yang membahas berbagai topik. Beberapa perspektif 

dan pendekatan al-Juwaini dan al-Asy'ari berbeda, terutama mengenai tasybih 

dan perbuatan manusia. Mereka mengatakan bahwa al-Juwaini adalah orang 

 
73Hasyim, “Al-Asy’ariyah (Studi Tentang Pemikiran Al-Baqillani, Al-Juwaini, Al-

Ghazali).”, h. 213. 
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Asy'ariyah asli. Adapun argumennya yang lebih cenderung ke rasional, itu 

merupakan perkembangan Asy’ariah.74 

  Al-Ghazali, nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad 

ibn Ahmad al-Ghazali al-Tusi, lahir sekitar tahun 450 H/1058 M di Ghazaleh, 

sebuah desa dekat Thus di daerah Khurasan, Persia. Namanya, apakah ditulis 

sebagai al-Ghazali atau al-Ghazzali, menjadi kontroversi. Pada masa itu, sekitar 

dua puluh tahun setelah kematian Ibnu Sina, pemikiran filsafat telah 

berkembang pesat dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada teologi. 

Al-Ghazali memiliki saudara bernama Ahmad yang dikenal sebagai 

seorang sufi. Awalnya, Al-Ghazali memfokuskan perhatiannya pada ilmu fiqih 

di Thus dengan salah satu gurunya yang bernama al-Razakani. Setelah itu, ia 

merantau ke Jurjan dan belajar di bawah bimbingan Abu Qasim al-Ismaili. 

Sekitar tahun 1077 M, Al-Ghazali melanjutkan studinya di Naisabur di bawah 

bimbingan ulama terkenal seperti al-Juwaini, dan tinggal di sana hingga 

wafatnya pada tahun 1111 M. Setelah itu, ia pindah ke Mu’asykar Nizam al-

Mulk, perdana menteri Bani Seljuk, di mana ia mendapatkan pengakuan yang 

besar di kalangan para sarjana. Pada tahun 1091 M, meskipun masih sangat 

muda, ia ditunjuk sebagai staf guru besar di Perguruan Tinggi Nizamiyah di 

Baghdad. Al-Ghazali, dalam banyak hal, dapat dianggap sebagai penerus 

langsung dari peranan yang dimainkan oleh al-Asy'ari.  

Sama seperti al-Asy'ari yang menggunakanmmetode Mu'tazilah untuk 

merumuskan dan mengkonsolidasikan pemikiran Sunni, al-Ghazali juga 

mengambil pendekatan yang serupa dengan memanfaatkan metode lawannya, 

yaitu Neo-Platonisme dan Aristotelianisme. Tujuannya adalah untuk 

 

74Hasyim, “Al-Asy’ariyah (Studi Tentang Pemikiran Al-Baqillani, Al-Juwaini, Al-
Ghazali), h. 215. 
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menanggapi dan membendung pengaruh Hellenisme yang kedua, mirip 

dengan cara al-Asy'ari mengatasi pengaruh Hellenisme yang pertama. 

Al-Asy'ari, melalui karya-karyanya dalam ilmu kalam, telah menyusun 

argumen-argumen teologis yang mengukuhkan dasar-dasar ajaran Sunni. 

Sementara itu, al-Ghazali, dengan karyanya yang monumental seperti "Tahafut 

al-Falasifah", mengkritik pandangan-pandangan filsafat Yunani yang 

bertentangan dengan ajaran Islam. Keduanya, al-Asy'ari dan al-Ghazali, 

memainkan peran penting dalam membentuk dan mempertahankan identitas 

intelektual Islam, masing-masing dengan cara mereka sendiri, dalam 

menghadapi tantangan-tantangan intelektual pada zamannya.  

Di antara karya-karya mereka adalah: "Ihya Ulumuddin", "al-Adab fi al-

Din", "al-Arba’in fi Ushul al-Din", "Assas al-Qiyas", "al-Istidraj", "Asrar 

Mu’amalah al-Din", "al-Iqtishad fi al-I’tiqad", "Ilja al-Awwan al-Ilmu al-Kalam", 

"al-Isma’ala Musykil al-Ihya", "Ayyuha al-Walad", "al-Bab al-Muntahal fi al-

Jidal", "Bidayah al-Hidayah", "al-Basith fi al-Furu’", "Ghayah al-Ghawr fi Dirayah 

al-Dawr", "al-Tawilah", "al-Tibral al-Masbuq fi Nasha’I al-Mulk",  "Lubab al-

Nazhar", "Qawashim al-Bathiniyah", dan "Kimiyah al-Sa’adah".75 

Al-Ghazali dikenal dengan gelar "hujjatul al Islam" dan menjadi simbol 

penting bagi kaum Sunni. Perannya sangat signifikan dalam mengembangkan 

aliran Asy'ariyah melalui karya-karyanya yang monumental. Melalui 

tulisannya, aliran ini tersebar luas di berbagai wilayah dunia Islam, 

mempengaruhi pemikiran dan keyakinan banyak orang serta mengokohkan 

fondasi ajaran Sunni dalam ilmu kalam. 

 

75Muliati, “Al-Ghazali Dan Kritiknya Terhadap Filosof,” Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah 
2, no. 2 (2016), h, 77 
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Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Syu'aib as-Sanusi, atau yang 

dikenal sebagai as-Sanusi, lahir di Tilimsan, sebuah kota di Aljazair. Ia 

memperoleh pendidikan tentang Asy'ariyah dari ayahnya dan juga dari para 

ulama terkemuka di negerinya. Beberapa karya terkenalnya antara lain adalah 

"Aqidah Ahli at-Tauhid", "Umdah Ahla at-Taufiq wa al-Tasydid", dan "Ummul 

Barahin" atau yang juga dikenal sebagai Risalah as-Sanusiyah. Risalah terakhir 

ini memiliki pengaruh besar dalam perkembangan akidah Asy'ariyah. Kitab ini 

membahas secara mendalam tentang sifat-sifat Tuhan dan rasul-Nya, yang 

diklasifikasikan menjadi sifat wajib, mustahil, dan jaiz, memberikan kontribusi 

signifikan dalam memperkuat pemahaman dan ajaran Asy'ariyah dalam 

tradisi keilmuan Islam.76 

C. Pengaruh pemikiran Abu Hasan Al-Asy’ari Terhadap Khilafah 

  Ada beberapa penguasa muslim yang membuat pemikiran al-Asy’ari 

berkembang bahkan dijadikan mazhab akidah yakni : 

1.  Mahmud Ghaznawi 

  Mahmud Ghaznawi, anak Subuktigin yang datang ke India, membawa 

ajaran al-Asya'irah ke negara Islam sebelah timur seperti Iran, Iraq, India, dan 

Afganistan. Dinasti Ghaznawi menguasai Afghanistan dan Punjab dari 351 

H/962 M hingga 582 H/1186 M. Kerajaan Ghaznawi, seperti banyak dinasti 

Turki lainnya pada zamannya dalam dunia Islam, umumnya mengikuti 

mazhab fiqh al-Hanafi. Namun, Mahmud dari Ghazni dikatakan telah beralih 

dari mazhab Hanafi ke mazhab al-Syafi'i. Perubahan ini dikaitkan dengan 

 

76 Izzuddin Ismail, Biografi Imam Al-Ghazali; Lebih Mengenal Sang Hujjatul Islam 
(Jakarta Selatan: Qaf Media Kreatifa, 2020), h. 102. 
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pengaruh dari al-Qaffal al-Syasyi, seorang ulama terkemuka dari mazhab al-

Syafi'i.77 

  Dalam kitab "Siyasatnama" karya Nizam al-Mulk al-Tusi, Mahmud 

Ghaznawi digambarkan sebagai seorang penguasa Sunni yang bijaksana dan 

adil. Hal ini terkait dengan kebijakan wazir Saljuq yang berupaya 

meningkatkan status dan posisi Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah dalam konflik 

mereka dengan kelompok Syi'ah, termasuk Isma'iliyyah.  

  Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah ditetapkan sebagai mazhab resmi negara 

oleh Mahmud Ghaznawi. Hal ini membawa mereka memasuki wilayah Iraq, 

memungkinkan mazhab al-Asy'ari untuk menyebar ke Iran dan mengurangi 

pengaruh golongan Syi'ah di sana. Pada saat yang sama, Nizam al-Mulk terus 

mendukung Khalifah Abbasiyyah al-Qadir (381/991 M-422/1031 M), seperti 

yang dilakukan Salahuddin al-Ayyubi. Kaum Turki membela Ahl al-Sunnah wa 

al-Jama'ah setelah mereka mengambil alih pemerintahan Baghdad. Di bawah 

pengaruh pemikiran al-Asya`ri, ilmu pengetahuan berkembang pesat selama 

masa pemerintahan Mahmud Ghaznawi.78 

2.  Perdana Mentri Nizam al-Mulk 

 Abu Ali al-Husain bin Ali bin Ishaq bin Abbas at-Thusi, yang dikenal 

dengan nama Nizam al-Mulk, adalah seorang perdana menteri dari Dinasti 

Saljuk pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja’far Abdullah al-Qa’im bi 

Amrillah. Dia terkenal karena mendirikan Madrasah Nizhamiyah. Tujuan 

utama pendirian madrasah ini adalah untuk memperkuat pemerintahan Bani 

 

77Wan Zailan Kamaruddin Wan Ali, “Aliran Al-Asy’ari Dan al-Asy’ariyyah: 
Perkembangan, Pengaruh Dan Kesannya Dalam Dunia Islam Dan Alam Melayu,” Malaysia Dari 
Segi Sejarah 22 (1994): 84–106. 

78 Nuraini A Manan, “Dinasti Saljuk Dalam Sejarah Peradaban Islam,” Adabiya 20, no. 
2 (2023), h. 13-20. 
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Saljuk (Turki) dengan mengajarkan mazhab Syafi'i dan Asy'ari, yang 

menggunakan rasionalitas serta berlandaskan dalil wahyu. Madrasah 

Nizhamiyah tidak hanya mengajarkan teologi dan hukum Islam, tetapi juga 

disiplin ilmu lain seperti filsafat, matematika, kedokteran, dan lain-lain. 

   Madrasah Nizhamiyah didirikan oleh Nizam al-Mulk dengan tujuan 

utama untuk menegakkan paham Sunni dan menghentikan penyebaran 

pemahaman Syi'ah dan Mu'tazilah. Setelah madrasah ini didirikan dengan 

orientasi Sunni, banyak pengajar yang beralih ke mazhab Syafi'i karena 

mazhab ini dianggap penting dalam pengajaran di Madrasah Nizhamiyah. Hal 

ini menyebabkan pemikiran al-Asy'ari mulai tersebar luas tidak hanya di 

wilayah yang dikuasai oleh Dinasti Saljuk, tetapi juga di seluruh dunia Islam. 

Akibatnya, aliran Asy'ariyah secara bertahap menggantikan aliran Mu'tazilah 

dan menjadi aliran yang banyak dianut oleh umat Islam setelahnya.79 

3.  Muhammad bin Tumart 

  Muhammad bin Tumart, yang dikenal juga sebagai al-Mahdi, 

mendirikan Kerajaan al-Muwahhidun pada tahun 522 H/1128 M. Kerajaan ini 

meliputi wilayah Afrika Barat-Laut dan Spanyol (Andalusia). Pada masa muda, 

al-Mahdi melakukan perjalanan ke berbagai negeri Islam di bagian timur, 

seperti Iskandariah dan Makkah. Kemudian, dia belajar di Baghdad dan 

Damsyik. Meskipun Ibn Tumart menyatakan bahwa dia tidak pernah bertemu 

dengan al-Ghazali secara langsung, namun pemikiran-pemikiran al-Ghazali 

sangat mempengaruhi al-Mahdi, yang mendorongnya untuk memperbaiki 

kepercayaan agama di negerinya.  

 

79Abdhillah Shafrianto, Moh Aman, Dan Ahmad Arifai, “Upaya Nizham Al-Mulk Dalam 
Merealisasikan Madrasah Nizhamiyah,” Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah 
Islamiyah 7, no. 2 (2022),h. 79–85. 
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  Setelah Muhammad bin Tumart mendirikan Dinasti Muwahhidun, yang 

dikenal sebagai al-Muwahhidun, ajaran-ajaran aliran Asy'ariyah menurut 

konsepsi al-Ghazali tersebar luas. Sebelumnya, pada masa pemerintahan al-

Murabitun, kitab-kitab yang ditulis oleh al-Ghazali dilarang, bahkan beberapa 

di antaranya dibakar, termasuk kitab Ihya' 'Ulum al-Din. Namun, setelah al-

Muwahhidun berkuasa, karya-karya al-Ghazali dihormati kembali. 

Muhammad bin Tumart menggunakan kekuatan militer untuk menyebarkan 

akidah Abu Hasan al-Asy'ari, yang diterima dengan baik di kalangan 

masyarakat di Afrika dan Andalusia. Sejak itu, mayoritas umat Muslim di 

wilayah tersebut mengikuti mazhab Abu Hasan al-Asy'ari, dan pengaruhnya 

terus bertahan hingga saat ini.80 

4.  Shalahuddin al-Ayyubi 

  Shalahuddin al-Ayyubi, nama lengkapnya Ali Abu al-Muzaffar Yusuf bin 

Ayyub bin Shadhi, dikenal juga sebagai Al-Malik an-Nasir Shalahuddin atau 

Saladin di Barat, berasal dari keluarga Ayyubiyah yang berasal dari suku Kurdi. 

Dia lahir di Tikrit pada tahun 1137 M dan meninggal pada tahun 1193 M. Sejak 

kecil, Shalahuddin al-Ayyubi telah menganut keyakinan Abu Hasan al-Asy'ari. 

Pada tahun 1171 M, setelah kematian al-Hakim, Dinasti Fatimiyah di Mesir 

mengalami keruntuhan. Tantangan internal dan eksternal yang mereka hadapi 

mengakibatkan mereka kehilangan kemampuan untuk mempertahankan 

kekuasaan mereka. Masalah internal termasuk krisis air yang disebabkan oleh 

cuaca buruk di Ethiopia dan Afrika Tengah, yang mengganggu Sungai Nil dan 

menyebabkan kekeringan yang parah. Meskipun ada tekanan eksternal, 

Dinasti Fatimiyah mulai merosot dengan berkembangnya Dinasti Ayyubiyah 

 

80Pilo, “Hakikat Ahlussunnah Wal-Jama’ah: Studi Perbandingan Antara Pemikiran 
Kalam Asy’ari Dan Ibnu Taimiyah.”, h. 149. 
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di Mesir. Penyebaran mazhab Sunni sudah dimulai di Mesir pada akhir 

pemerintahan Fatimiyah, terutama selama masa pemerintahan al-Hafiz. 

  Gagasan Menteri Ridwan bin Walakhsyi pada tahun 1132 M untuk 

mendirikan Madrasah al-'Auniyah di Iskandariyah merupakan bukti bahwa 

pada saat itu madzhab Syi'ah sudah mulai mengalami kemunduran. Madzhab 

Sunni, khususnya madzhab Syafi'i, mulai berkembang di Mesir di bawah 

pemerintahan Salahuddin setelah penaklukan Alexandria. Sejak itu, agama, 

ibadah, pendidikan, dan aspek sosial masyarakat Muslim Mesir mengalami 

transformasi menuju ke arah Sunni. Dinasti Ayyubiyah dimulai dengan 

penaklukan Dinasti Fatimiyah oleh Shalahuddin pada 10 September 1171 M. 

Perpindahan kekuasaan dari Fatimiyah ke Dinasti Sunni Ayyubiyah tidak 

menimbulkan konflik politik di kalangan Muslim Mesir.81 

 Pada masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir, kehadiran dan dukungan mereka 

terhadap mazhab Sunni, termasuk pendirian dan pengembangan al-Azhar, 

memainkan peran penting dalam memperkuat kembali kejayaan Sunni di 

wilayah tersebut. Setelah penaklukan oleh Saladin, al-Azhar sementara waktu 

ditutup dan lembaga pendidikan alternatif didirikan untuk mengurangi 

pengaruh Syiah. Hal ini menyebabkan perubahan besar dalam kurikulum al-

Azhar, yang beralih dari mazhab Syi'ah menjadi mazhab Sunni. Perubahan ini 

berdampak signifikan pada orientasi pendidikan dan keagamaan di Mesir, 

terutama di Afrika Utara yang sebelumnya dikuasai oleh Dinasti Fatimiyah. 

 Selama kepemimpinannya, Shalahuddin al-Ayyubi memulai serangkaian 

program revolusioner di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Salah satu 

langkah pentingnya adalah mengubah pengaruh Syiah yang telah kuat pada 

 

81Nur Ahsan Syakur, “Peran Shalahuddin Al-Ayyubi Dalam Perkembangan Islam Di 
Mesir 1170-1193 M,” Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan 10, no. 01 (2022), h. 25. 
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masa Dinasti Fatimiyah menjadi pengaruh Sunni. Dia menghentikan dukungan 

terhadap sekolah-sekolah Syiah dan mengurangi korupsi di antara hakim dan 

pejabat, mendorong penegakan keadilan yang lebih transparan dan 

berintegritas, khususnya dari kalangan Sunni.  

  Salah satu tindakannya yang paling mencolok adalah mengubah 

kurikulum Universitas al-Azhar di Mesir yang sebelumnya sangat dipengaruhi 

oleh mazhab Syiah menjadi lebih kental dengan ajaran Sunni. Perubahan ini 

tidak hanya mengubah orientasi pendidikan di al-Azhar tetapi juga 

memberikan fondasi yang kuat untuk pengembangan keilmuan Sunni di 

wilayah tersebut, yang tetap berlangsung hingga saat ini setelah runtuhnya 

kekhalifahan Fatimiyah di Kairo.82 

 Madrasah yang pertama, Madrasah Shalahiyyah, didirikan oleh 

Shalahuddin al-Ayyubi pada tahun 572 H (1176 M) dekat makam Imam Asy-

Syafi'i di Mesir. Madrasah ini dianggap sebagai mahkota dari seluruh 

madrasah pada masanya. As-Suyuthi menggambarkan bahwa pengajaran di 

madrasah ini dikelola oleh seorang ilmuwan zuhud bernama Najmuddin Al-

Khabusyani. Madrasah Shalahiyyah menjadi salah satu pusat pendidikan yang 

penting di Mesir pada zamannya, memperkuat pengajaran mazhab Sunni, 

khususnya mazhab Syafi'i, di wilayah tersebut. 

 Dinasti Ayyubiyah, dengan tekad yang kuat, berupaya keras untuk 

menghentikan setiap upaya Dinasti Fatimiyah atau keluarga mereka yang 

menganut mazhab Syiah Ismailiyah untuk mengembalikan pengaruhnya di 

Mesir. Mereka secara aktif membela akidah Sunni dan membasmi pengikut 

Syiah Rafidhah, mengejar mereka di Kairo dan daerah-daerah lainnya. 

 

82Syakur, “Peran Shalahuddin Al-Ayyubi Dalam Perkembangan Islam Di Mesir 1170-
1193 M.”, h. 26. 
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Akibatnya, propaganda Syiah terkikis di Mesir, dan Ayyubiyah mengejar sisa 

pengikut Syiah hingga ke wilayah Syam dan Yaman. Melalui usahanya ini, 

mereka berhasil menghentikan gerakan Syiah Ismailiyah di Mesir, Syam, dan 

Yaman, serta menyebarkan dakwah Sunni ke wilayah-wilayah seperti Iran dan 

Syam.83 

D. Pengaruh Pemikiran Abu Hasan Al-Asy’ari di Indonesia 

  Pemikiran dan pendekatan moderat yang dikembangkan oleh al-

Asy'ari memiliki dampak yang besar dalam dunia Islam. Al-Asy'ari memainkan 

peran sentral dalam mengembangkan dan merumuskan ilmu agama, terutama 

dalam bidang teologi Islam. Pengaruhnya tidak hanya terbatas di Basrah, 

Bagdad, dan dunia Arab Timur-Tengah, tetapi juga menyebar ke berbagai 

wilayah dunia Islam lainnya, termasuk Indonesia di Asia Tenggara. 

  Berdasarkan bukti terbaru, terdapat kemungkinan bahwa Islam telah 

masuk ke Indonesia lebih awal dari yang sebelumnya dipikirkan, yakni sekitar 

abad ke-7 atau ke-13 M. Ahli sejarah memiliki pandangan berbeda mengenai 

asal-usul para pendakwah yang pertama kali datang ke Nusantara. Secara 

umum, pandangan mereka terbagi menjadi dua: 

  Pertama, ada pandangan bahwa para pendakwah berasal dari negara-

negara Arab. Alasan utamanya adalah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW 

pada tahun 632 M, kepemimpinan Islam berada di bawah khalifah, yang 

menyebarkan Islam ke seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol. 

Selama Dinasti Umayyah, perluasan ini dilanjutkan hingga ke Nusantara. 

Thomas W. Arnold, seorang sejarawan, menyatakan bahwa teori ini sejalan 

 

83Syakur, “Peran Shalahuddin Al-Ayyubi Dalam Perkembangan Islam Di Mesir 1170-
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dengan fakta bahwa pedagang Arab menyebarkan Islam saat berdagang, 

termasuk di pesisir utara Sumatra di mana mereka menikahi penduduk lokal. 

  Kedua, ada pandangan yang menyatakan bahwa pendakwah pertama 

tidak berasal dari negara-negara Arab, melainkan dari India dan Persia.84 

  Kedua kelompok pendapat tersebut memang memiliki perbedaan 

dalam asal-usul para pendakwah yang pertama kali datang ke Nusantara. 

Namun, menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas, yang cenderung memilih 

pandangan bahwa para pendakwah berasal dari negara-negara Arab daripada 

India, perbedaan ini bisa diselesaikan dengan mempertimbangkan bahwa 

dalam perjalanan mereka, para pendakwah tersebut mungkin merencanakan 

untuk singgah atau tinggal di India serta beberapa tempat lainnya sebelum 

mencapai Nusantara.85 

 Abd al-Rauf Singkel, lahir tahun 1615 seorang intelektual muslim abad 1, 

mengulas ilmu kalam dalam buku tasawwufnya yang berjudul Umdat al-

Muhtajin. Dia terkenal sebagai tokoh pertama yang membahas Sifat Dua Puluh, 

menjelaskan sifat yang wajib, mustahil, dan mubah bagi Tuhan, serta 

mengklasifikasikan sifat yang wajib menjadi empat bagian: nafsiyyah, 

salbiyyah, ma'ani, dan ma'nawiyyah. Diskusi serupa juga ditemukan dalam 

karyanya yang berbentuk puisi, Sya'ir Ma'rifah.86 

  Pemerintah Aceh pada zaman keemasan mengakui kalam Ahl al-

Sunnah wa al-Jama'ah sebagai ajaran resmi, dan ajaran lainnya dianggap sesat. 

Seseorang yang melanggar undang-undang tersebut dapat menghadapi 

 
84Wan Ali, “Aliran Al-Asy’ari Dan al-Asy’ariyyah: Perkembangan, Pengaruh Dan 

Kesannya Dalam Dunia Islam Dan Alam Melayu.” 

85 Wan Ali, “Aliran Al-Asy’ari Dan al-Asy’ariyyah: Perkembangan, Pengaruh Dan 
Kesannya Dalam Dunia Islam Dan Alam Melayu.” h. 18 

86Syamzan Syukur, “kontroversi pemikiran abdul rauf al-singkili." Jurnal Adabiyah 
Vol. 15 Nomor 1(2015), h. 75. 
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hukuman seperti denda, penjara, atau pengusiran dari negara tersebut. Syaikh 

Dawud ibn Abdullah al-Fatani adalah seorang alim yang produktif pada abad 

ke-14 dan 20 M. Dia menulis beberapa buku tentang Sifat Dua Puluh, seperti 

al-Durr al-Thamin pada tahun 1232 H/1816 M dan sebuah tulisan tangan 

tentang subjek ini. Haji Abdul Samad bin Muhammad Salih, atau Tuan Tabal, 

menulis kitab Bi Kifayat al-'Awwam yang membahas Sifat Dua Puluh yang 

terbit antara tahun 1256 H/1840 M hingga 1309 H/1891 M. 

  Di Nusantara, Muhammad Tayb bin Masud al-Banjari, dari keturunan 

Muhammad Arsyad al-Banjari, membahas Sifat Dua Puluh dalam kitabnya 

Miftah al-Jannah. Di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau-Lingga, kitab Umm al-

Barahin diajarkan oleh Raja Ali bin Raja Ahmad. Engku Haji Muda Raja 

Abdullah, seorang putera Sultan Melayu Riau, juga mempelajari Sifat Dua 

Puluh sebagai bagian dari pendidikan agamanya. Kitab-kitab lain yang 

membahas topik ini antara lain Minhaj al-‘Abidin oleh al-Ghazali dan Jawhar 

al-Tawhid oleh Ibrahim al-Laqani.87 

 Di pesantren-pesantren di Indonesia, kitab-kitab yang mengikuti 

pemikiran Asy'ariyah diajarkan secara luas. Contoh kitab-kitab tersebut 

meliputi Aqidatul Awam, yang membahas prinsip-prinsip Asy'ariyah seperti 

sifat-sifat Allah, Tafsir Jalalain, khususnya dalam konteks sifat-sifat Allah, Ihya 

Ulumuddin, Ummu Barahin, Kasyifah al-Haji, Qathr Ghaits, dan Masail al-Laits. 

Banyaknya kelompok dakwah yang mempromosikan pemikiran Asy'ariyah di 

Indonesia termasuk Jamaah Tabligh, yang beberapa di antaranya dianggap 

sebagai pengikut tarekat sufistik menurut pandangan Syaikh al-Albani, 

 
87Wan Ali, “Aliran Al-Asy’ari Dan al-Asy’ariyyah: Perkembangan, Pengaruh Dan 

Kesannya Dalam Dunia Islam Dan Alam Melayu.”, h. 19. 
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Ikhwanul Muslimin, yang didirikan dengan pengaruh tarekat, karena Hasan al-

Banna adalah pengikut tarekat, serta berbagai tarekat sufistik lainnya.88 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian ini, penulis 

menarik beberapa kesimpulan: 

1. Nama lengkapnya adalah Ali bin Ismail bin Abi Basyar. Ia sering dipanggil 

Abu Hasan al-Asy'ari. Al-Asy'ari dibesarkan dalam kalangan Mu'tazila dan 

menghabiskan sebagian besar masa hidupnya di Baghdad, Irak. Ia dikenal 

memiliki watak yang zuhud, cerdas, dan suka menuntut ilmu. Pada tahun 

912 M, al-Asy'ari memutuskan untuk meninggalkan Mu'tazila, meskipun ia 

telah mengikuti paham tersebut selama puluhan tahun. Selanjutnya, ia 

merumuskan pandangan teologi (kalam) Islam yang berbeda dari 

pandangan Mu'tazila. 

2. Mutazilah memiliki pengaruh besar dalam bidang orator dan ilmu 

pengetahuan. Namun, Khalifah al-Ma'mun menerapkan mihnah terhadap 

lawan-lawannya dengan cara yang penuh kekerasan. Dalam 

perkembangan selanjutnya, munculah Abu Hasan al-Asy'ari yang merasa 

tidak puas dengan jawaban gurunya dan mengalami mimpi bertemu 

Rasulullah yang mengajarkan bahwa ulama salaf adalah yang benar. 

Karena itu, al-Asy'ari memilih untuk mengambil posisi tengah antara 

kelompok rasionalis (Mu'tazilah) dan kelompok tekstualis (Ahli Hadis). 

Jalan tengah ini akhirnya diterima oleh mayoritas umat Muslim 

3. Berkat pemikiran moderat al-Asy'ari, banyak ulama yang mengikuti 

pemikirannya. Beberapa tokoh yang sangat berperan dalam 

mengembangkan dan menyebarkan pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari 

adalah al-Baqillani, al-Juwaini, al-Ghazali, dan as-Sanusi. Selain itu, tokoh-
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tokoh penguasa Muslim seperti Mahmud Gaznawi, Nizam al-Mulk, 

Muhammad bin Tumart, dan Shalahuddin al-Ayyubi juga berperan dalam 

menyebarluaskan pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari. 

B. Implikasi 

Implikasi dari penelitian ini yaitu adanya suatu pembaharuan dengan 

berfokus pada kontradiksi pemikiran Abu Hasan al-Asy’ari terhadap 

Mu’tazila serta membahas pengaruh pemikiran al-Asy’ari terhadap 

khalifah, mazhab fiqh, mazhab akidah, serta pengaruhnya di negara 

Indonesia. Pada para peneliti selanjutnya menyarankan berfokus meneliti 

perkembangan pemikiran  Abu Hasan al-Asy’ari di Asia dan Eropa.
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