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AL-QUR’AN 
 

 

Al-Qur’an adalah Kalamullah (firman Allah q). Allah q 

berfirman; 

 

مَعَْكَلََمَْ وَإِنْ  هُْحَتَّىْيَس  تَجَارَكَْفَأجَِر  نَْاس  رِكِي  نَْال مُش   أحََدٌْمِِّ

ْ مٌْلََّ ْقَو  هُْمَأ مَنَهُْذَلِكَْبِأنََّهُم  لِغ  ْأبَ  ْثمَُّ
ِ نَ. اللََّّ لَمُو   يَع 

 

“Jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta 

perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat 

mendengar Kalamullah (firman Allah q), kemudian 

antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu 

disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.”1 

 

Al-Qur’an diturunkan dari Baitul ‘Izzah ke langit dunia 

pada bulan Ramadhan. Lalu diturunkan oleh Malaikat Jibril j 

kepada Rasulullah a secara berangsur-angsur selama sekitar 

dua puluh tiga tahun. Allah q berfirman; 

 

زِيْ  وَإِنَّهُْ عَالَمِيْ لَتَن  ال  ْ رَبِِّ نَزَلَْلُْ وْ  نَ.ْ الرُّ مَِيْ بِهِْ الْ  ْعَلَىْْنُ.حُْ
ذِرِي نَ.ْْ مُن  نَْمِنَْال  بِكَْلِتَكُو  ْقَل 

 

“Sesungguhnya (Al-Quran ini) benar-benar diturunkan oleh 

Rabb semesta alam. Ia dibawa turun oleh Ruhul Amin (Malaikat 

Jibril j). Ke dalam hatimu (Nabi Muhammad a) agar 

engkau (menjadi orang yang) termasuk di antara orang-orang 

yang memberi peringatan.”2 

 
1 QS. At-Taubah : 6. 
2 QS. Asy-Syu’ara’ : 192 - 194. 
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Juga firman Allah q; 

 

رُْ نَاتٍْ شَه  وَبَيِِّ لِِّلنَّاسِْ هُدًىْ آنُْ قُر  ال  هِْ فِي  زِلَْ أنُ  ْ الَّذِي  رَمَضَانَْ
قَْ فُر  نَْال هُدَىْوَال   انِْمِِّ

 

“Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan 

Al-Qur’an,  sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-

penjelasan mengenai petunjuk tersebut dan pembeda (antara 

kebenaran dengan kebathilan).”3 

 

Berkata Ibnu ’Abbas p menerangkan ayat di atas;4 

 

ْيْالنِِّْفِْْْآنُْرْ قُْالْ ْْلَْزِْن أُْْ ْ،ايَْنْ الدُّْْْاءِْمَْىْسَْلَْإِْْْانَْضَْمَْرَْْْرِْهْ شَْْْنْ مِْْْفِْص 
ْفِْْْلَْعَْجَْفَْ رَْلَْعَْْْلَْزِْن أُْْْْمَّْثُْْْ،ةِْزَّْعِْالْ ْْتِْيْ بَْْْي  ُْلَّْصَْْْاللََِّّْْْلِْوْ سُْىْ اللََّّ ْىْ
ْفِْْمَْلَّْسَْوَْْهِْيْ لَْعَْ  .اسِْالنَّْْمِْلََْكَْْابِْوَْجَْلِْْةًْنَْسَْْنَْيْ رِْشْ عِْْي 

 

“Al-Qur’an diturunkan pada pertengahan bulan Ramadhan ke 

langit dunia dari (tempat asalnya) di Baitul ‘Izzah. Kemudian 

diturunkan kepada Rasulullah a selama dua puluh tahun untuk 

menjawab perkataan manusia.”5 

 

Oleh karena itu hendaknya seorang muslim 

memperbanyak tilawah Al-Qur’an di bulan Ramadhan dan 

berupaya untuk mentadabburinya. Berkata Ibnu Rajab 5; 

 

 
3 QS. Al-Baqarah : 185. 
4 Beliau adalah seorang Sahabat yang wafat tahun 68 H di Thaif. 
5 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 202. 
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لًَْ لَي  رَمَضَانَْ ْ فِي  لََوَةِْ
التِِّ مِنَْ ثَارِْ ا لِإك  بَابُْ تِح  لَْاِس  اللَّي  ْ فَإِنَّ ْ،

بُْ قَل  ال  وَيَتَوَاطَأُْ هِمَمُ،ْ ال  هِْ فِي  تَمِعُْ وَتَج  وَاغِلُ،ْ الشَّ هِْ فِي  طَعُْ تُق 
 .وَاللِِّسَانُْعَلَىْالتَّدَبُّرِْ

 

“Dianjurkan untuk memperbanyak tilawah Al-Qur’an di waktu 

malam bulan Ramadhan. Karena pada waktu malam kesibukan-

kesibukan sudah berhenti. Sehingga keinginan kuat pun 

terkumpul di dalamnya. Hati dan lisan dapat bekerja sama untuk 

mentadabburi(nya).”6 

 

Al-Qur’an berisi petunjuk, kebenaran dan tidak ada 

kebathilan di dalamnya. Allah q berfirman; 

 

نْ يَأ تِيْ  لََْ لٌْمِِّ زِي  فِهِْتَن  ْخَل  هِْوَلََْمِن  نِْيَدَي  ْبَي  بَاطِلُْمِن  مٍْ هِْال  حَكِي 
دٍ.  حَمِي 

 

“Tidak datang kepada (Al-Qur’an) kebatilan baik dari depan 

maupun dari belakangnya yang diturunkan dari Rabb Yang 

Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.”7 

 

Semua manusia pasti akan meyakini kebenaran Al-Qur’an. 

Namun ada yang keyakinannya bermanfaat dan ada pula yang 

keyakinannya terlambat dan sudah tidak lagi bermanfaat. 

Berkata Qatadah 5;8 

 

 
6 Wazhaif Ramadhan, 42. 
7 QS. Fushshilat : 42. 
8 Beliau adalah seorang Tabi’in di Bashrah yang wafat tahun 118 H. 
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يَْتَّْحَْْْاسِْالنَّْْْنَْاْمِْدًْحَْأَْْْكٍْارِْتَْبِْْْسَْيْ لَْْْاللَََّّْْْنَّْإِْ الْ لَْعَْْْهُْفَْقِْىْ ْنِْيْ قِْيَْىْ
الْ ذَْهَْْْنْ مِْ فَْآنِْرْ قُْاْ الْ مَّْأَْ،ْ الدُّْفِْْْنَْقَْيْ أَْفَْْْنُْمِْؤْ مُْاْ فَْيَْنْ يْ ْكَْلِْذَْْْهُْعَْفَْنَْاْ
وَْةِْامَْيَْقِْالْ ْْمَْوْ يَْ الْ مَّْأَْ،ْ يَْلََْْْنَْيْ حِْْْةِْامَْيَْقِْالْ ْْمَْوْ يَْْْنَْقَْيْ أَْفَْْْرُْافِْكَْاْ ْهُْعُْفَْنْ ْ
 .نُْيْ قِْيَْالْ 

 

“Sesungguhnya Allah q tidak akan membiarkan seorang 

manusia pun hingga ia meyakini (kebenaran) Al-Qur’an. 

Adapun seorang mukmin, maka ia yakin (terhadap kebenaran 

Al-Qur’an ketika) di dunia, sehingga keyakinan tersebut 

bermanfaat baginya pada Hari Kiamat. Sedangkan orang kafir, 

ia baru yakin (terhadap kebenaran Al-Qur’an pada) Hari Kiamat, 

ketika keyakinan (tersebut) tidak bermanfaat lagi baginya.”9 

 

Al-Qur’an dapat menghidupkan hati manusia yang telah 

mati, jika Al-Qur’an tersebut dipahami dan diamalkan isinya. 

Allah q bersumpah tentang Al-Qur’an; 

 

عِْ ج  الرَّ ذَاتِْ مَآءِْ عِْْْ.وَالسَّ د  الصَّ ذَاتِْ ضِْ رَ  ْْوَالْ  لٌْ. لَقَو  إِنَّهُْ
لٌْ لِْ.ْفَص  هَز   .وَمَاْهُوَْبِال 

 

”Demi langit yang mengandung hujan. Dan demi bumi yang 

mempunyai tumbuh-tumbuhan. Sesungguhnya (Al-Qur’an) itu 

benar-benar firman yang memisahkan. Dan sekali-kali ia 

bukanlah senda gurau.”10 

 

 
9 Al-Jami’ li Ahkamil Quran, 9/613. 
10 QS. Ath-Thariq : 11 - 14. 
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Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin 

5;11 

 

قِْ وَبِالتَّشَقَّ النَّبَاتِ،ْ جِْ خُرُو  سَبَبُْ هُوَْ ْ الَّذِي  مَطَرِْ بِال  سَمُْ أقَ 
ضِْْ رَ  هُْالنَّبَاتَ،ْوَكُلُّهُْإِشَارَةٌْإِلَىْحَيَاةِْالْ  رُجُْمِن  ْيَح  دَْالَّذِي  بَع 

تِهَاْْ دَْمَو  بِْبَع  قُلُو  آنُْبِهِْحَيَاةُْال  قُر  تِهَا،ْوَال  ْمَو 
 

“Allah q bersumpah dengan hujan yang menjadi sebab 

keluarnya tumbuh-tumbuhan dan dengan terbelahnya (bumi) 

yang darinya keluar tumbuh-tumbuhan. Semuanya (ini) 

merupakan isyarat kehidupan bumi setelah kematiannya, 

(sebagaimana) Al-Qur’an merupakan sebab hidupnya hati 

setelah kematiannya.”12 

 

Membaca Al-Qur’an merupakan ibadah, setiap satu huruf 

Al-Qur’an bernilai satu kebaikan dan satu kebaikan dilipat 

gandakan menjadi sepuluh kali lipat. Sebagaimana yang 

disebutkan dalam hadits dari ‘Abdullah bin Mas’ud y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

مِْفًْرْ حَْْْأَْرَْقَْْْنْ مَْ ْرِْشْ عَْبِْْْةُْنَْسَْحَْالْ وَْْْةٌْنَْسَْحَْْْهِْبِْْْهُْلَْفَْْْاللََِّّْْْابِْتَْكِْْْنْ اْ
لََْهَْالِْثَْمْ أَْ أَْاْ ْْفٌْرْ حَْْْمٌْلََْوَْْْفٌْرْ حَْْْفٌْلِْأَْْْنْ كِْلَْوَْْْفٌْرْ ألمْحَْْْلُْوْ قُْْ
 ْ.فٌْرْ حَْْمٌْيْ مِْوَْ

 

 

 
11 Beliau adalah seorang Ulama’ yang wafat tahun 1421 H, bertepatan dengan 

2001 M. 
12 Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, 155. 
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“Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah, maka 

baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 

menjadi sepuluh kali lipat. Aku tidak mengatakan Alif, Lam, 

Mim adalah satu huruf, akan tetapi Alif satu huruf, Lam satu 

huruf, dan Mim satu huruf.”13 

 

 

Adab Membaca Al-Qur’an 
Al-Qur’an pada Hari Kiamat akan memberikan syafa’at 

kepada para pembacanya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu 

Umamah Al-Bahili y ia berkata, aku mendengar Rasulullah a 

bersabda; 

 

ْتِْأْ يَْْهُْنَّْإِْفَْْآنَْرْ قُْاْالْ وْ أُْرَْقْ اِْ ْاْلَِْْعًْيْ فِْشَْْةِْامَْيَْقِْالْ ْمَْوْ يَْْي   هِْابِْحَْص 

 

“Bacalah Al-Qur’an, karena sesungguhnya ia akan datang 

pada Hari Kiamat sebagai pemberi syafa’at kepada para 

pembacanya.”14 

 

Agar seorang mendapatkan syafa’at tersebut, maka 

hendaknya seorang pembaca Al-Qur’an memperhatikan adab-

adab dalam membaca Al-Qur’an. Di antara adab membaca Al-

Qur’an adalah: 

 

1. Dianjurkan membersihkan mulut dengan siwak sebelum 

membaca Al-Qur’an 

Di antara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari 

Hudzaifah y, ia berkata; 

 

 
13 HR. Tirmidzi : 2910. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihul Jami’ : 6469. 
14 HR. Muslim : 804. 
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ْبِْالنَّْْْانَْكَْ ُْلَّْصَْْْيُّ قَْذَْإِْْْمَْلَّْسَْوَْْْهِْيْ لَْعَْْْىْاللََّّ ْصُْوْ شُْيَْْْلِْيْ اللَّْْْنَْمِْْْامَْاْ
 اكِْوَْالسِِّْبِْْاهُْفَْ

 

“Nabi a ketika hendak melaksanakan shalat (Tahajjud) di 

malam hari (yang beliau biasa membaca Al-Qur’an di dalamnya 

dengan panjang), beliau menggosok mulutnya dengan siwak.”15 

 

2. Disunnahkan membaca isti’adzah ketika mengawali 

membaca Al-Qur’an 

Hal ini berdasarkan firman Allah q; 

 

مِْ فَإِذَا جِي  طَانِْالرَّ ي  ْمِنَْالشَّ
ِ ْبِاللََّّ تَعِذ  آنَْفَاس  قُر   قَرَأ تَْال 

 

“Apabila engkau membaca Al-Qur’an hendaklah engkau 

meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang 

terkutuk.”16 

 

Namun tidak perlu membaca isti’adzah di setiap 

permulaan surat, ketika bacaannya masih bersambung. 

 

3. Dianjurkan membaca al-qur’an secara tartil (perlahan-

lahan) 

Allah q berfirman; 

 

قُْ تِيْ وَرَتِِّلِْال  آنَْتَر   .لًَْر 

 

“Bacalah Al-Qur’an itu dengan tartil (perlahan-lahan dengan 

huruf-huruf dan waqaf-waqaf yang jelas).17”18 

 
15 HR. Bukhari : 245. 
16 QS. An-Nahl : 98. 
17 At-Tafsirul Muyassar, 574. 
18 QS. Al-Muzzammil : 4. 
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4. Dianjurkan untuk membaguskan suara ketika membaca 

Al-Qur’an 

Para fuqaha empat madzhab telah bersepakat bahwa 

mentartilkan dan membaguskan suara ketika membaca Al-

Qur’an adalah sunnah.19 Diriwayatkan dari Al-Bara’ bin ‘Azib 

y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ْأَْبِْْآنَْرْ قُْاْالْ وْ نُْيِِّْزَْ  .مْ كُْاتِْوَْص 

 

“Hiasilah Al-Qur’an dengan suara kalian.”20 

 

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah 

a bersabda; 

 

 آنِْرْ قُْالْ بِْْنَّْغَْتَْيَْْمْ لَْْنْ اْمَْنَّْمِْْسَْيْ لَْ

 

“Bukan termasuk golongan kami seorang yang tidak melagukan 

Al-Qur’an.”21 

 

5. Disunnahkan melakukan sujud tilawah ketika melewati 

ayat sajdah 

Di dalam Al-Qur’an terdapat lima belas ayat sajdah, dan 

seorang yang membaca Al-Qur’an ketika melewati ayat-ayat 

tersebut disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Para 

fuqaha empat madzhab telah bersepakat atas disyari’atkannya 

sujud tilawah bagi seorang yang membaca Al-Qur’an ketika 

membaca ayat-ayat sajdah dan bagi orang yang mendengarkan 

ayat sajdah dengan sengaja (mustami’). Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 
19 Al-Mughni, 12/48. 
20 HR. Abu Dawud : 1468. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihul Jami’ : 3580. 
21 HR. Bukhari : 7527. 
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ْ كِي  يَب  طَانُْ ي  الشَّ تَزَلَْ اع  فَسَجَدَْ دَةَْ ج  السَّ آدَمَْ اب نُْ قَرَأَْ ْإِذَاْ

ْْْ:لُْيَقُوْ  لَهُْوَفِي  ْْْيَاْوَي  ْْْْ:كُرَي بٍْْْرِوَايَةِْأبَِي  لِي  أمُِرَْاب نُْآدَمَْْْيَاْوَي 

جُوْ  جُوْ بِالسُّ بِالسُّ تُْ وَأمُِر  جَنَّةُْ ال  فَلَهُْ فَسَجَدَْ فَلِيَْدِْ تُْ فَأبََي  ْدِْ
 .النَّارُْ

 

“Apabila anak Adam membaca ayat sajdah kemudian ia sujud, 

maka setan akan menjauh dengan menangis dan berkata, ”Oh 

celaka.” Dalam riwayat Abu Kuraib (disebutkan), ”Oh, 

celakanya aku. Anak Adam diperintahkan untuk sujud dan ia 

bersujud, maka ia mendapatkan Surga. Sedangkan aku 

diperintahkan untuk sujud tetapi aku menolak, maka aku 

mendapatkan Neraka.”22 

 

6. Membaca Al-Qur’an sesuai dengan urutan dalam 

mushhaf 

Karena hal inilah yang dilakukan oleh Nabi a. Di 

antaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Nu’man bin 

Basyir y, ia berkata; 

 

ُْلَّْصَْْْاللََِّّْْْلُْوْ سُْرَْْْانَْكَْ يْفِْوَْْْنِْيْ دَْيْ عِْيْالْ فِْْْأُْرَْقْ يَْْْمَْلَّْسَْوَْْْهِْيْ لَْعَْْْىْاللََّّ
َْْْكَْبِِّْرَْْْمَْاس ْْْحِْبِِّْسَْ}بِْْْةِْعَْمُْجُْالْ  ْهَْ}وَْْْْ{ىلَْعْ الْ  ْثُْيْ دِْحَْْْاكَْتَْأَْْْل 
 {ةِْيَْاشِْغَْالْ 

 

 

 

 

 
22 HR. Muslim : 81. 



10 

”Rasulullah a biasa membaca di dalam (Shalat) ’Ied dan 

(Shalat) Jum’at (surat) ”Sabbihisma Rabbikal A’la” (Surat Al-

A’la) dan ”Hal ataka haditsul Ghasiyah” (Surat Al-

Ghasyiyah).”23  

 

Diriwayatkan pula dari Abu Rafi’ y, ia berkata; 

 

لَْلَّْصَْفَْ أَْنَْىْ يْْفِْْْةِْعَْمُْجُْالْ ْْةِْرَْوْ سُْْْدَْعْ بَْْْأَْرَْقَْفَْْْةَْعَْمُْجُْالْ ْْةَْرَْيْ رَْهُْْْوْ بُْاْ

اْبَأَْْْْتُْكْ رَْدْ أَْفَْْْ-:الَْقَْ-ْْ{نَْوْ قُْافِْنَْمُْالْ ْْكَْءَْآاْجَْذَْإِْ}ْْةِْرَْالآخِْْْةِْعَْكْ الرَّْ
قَْنَّإِْْْْ:هُْلَْْْتُْلْ قُْفَْْْفَْرَْصَْن اِْْْْنَْيْ حِْْْةَْرَْيْ رَْهُْ ْْانَْكَْْْنِْيْ تَْرَْوْ سُْبِْْْتَْأْ رَْكْ
ْبِأَْْْْنُْبْ ْْيُّْلِْعَْ ْنِِّإِْْْْ:ةَْرَْيْ رَْهُْْْوْ بُأَْْْْالَْقَْفَْْْةِْفَْوْ كُْالْ اْبِْمَْهِْبِْْْأُْرُْقْ يَْْْبٍْالِْطَْْْي  ْي 
ُْلَّْصَْْْاللََِّّْْْلَْوْ سُْرَْْْتُْعْ مِْسَْ اللََّّ يَْمَْهِْبِْْْأُْرَْقْ يَْْْمَْلَّْسَْوَْْْهِْيْ لَْعَْْْىْ ْمَْوْ اْ
  .ةِْعَْمُْجُْالْ 

 

”Abu Hurairah y (Shalat) Jum’at bersama kami. Setelah beliau 

membaca Surat Jum’ah (pada raka’at pertama), (lalu beliau 

membaca) pada raka’at kedua ”Idza ja’akal munafiqun” (Surat 

Al-Munafiqun). Kemudian aku menemui Abu Hurairah y 

ketika telah selesai (shalat), aku katakan kepadanya, 

”Sesungguhnya engkau telah membaca dua surat, yang (kedua 

surat tersebut) biasa dibaca oleh ’Ali bin Abi Thalib y di 

Kufah.” Maka Abu Hurairah y berkata, ”Sesungguhnya aku 

mendengar Rasulullah a membaca keduanya pada Hari 

Jum’at.”24 

 

 

 

 
23 HR. Muslim : 878, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 1122. 
24 HR. Muslim : 877. 
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7. Dianjurkan untuk tidak memotong bacaan Al-Qur’an 

Diriwayatkan dari Nafi 5, ia berkata; 

 

ُْْْىَْضِْرَْْْرَْمَْعُْْْنُْبْ ْْانَْكَْ عَْالَْعَْتَْْْاللََّّ إِْمَْهُْنْ ىْ قَْذَْاْ ْمْ لَْْْآنَْرْ قُْالْ ْْأَْرَْاْ
 هُْنْ مِْْغَْرَْفْ ىْيَْتَّْحَْْمْ لَّْكَْتَْيَْ

 

“Ibnu ‘Umar p ketika membaca Al-Qur’an tidak berbicara, 

hingga ia menyelesaikan bacaan (Al-Qur’an)nya tersebut.”25 

 

8. Tidak boleh mengatakan “aku lupa” 

Karena dengan mengatakan, “Aku lupa” terkesan 

melalaikan ayat Al-Qur’an. Diriwayatkan dari ‘Abdullah (bin 

Mas’ud) y ia berkata, Nabi a bersabda; 

 

لَِْْمَْْْسَْئْ بِْ ْبَْْْتَْيْ كَْوَْْْتَْيْ كَْْْةَْآيَْْْتُْيْ سِْنَْْْ:لُْوْ قُْيَْْْمْ هِْدِْحَْاْ ْوَْهُْْْل 
ْيَْسِِّْنُْ

 

“Buruk sekali bagi seorang di antara mereka yang mengatakan, 

“Aku lupa ayat ini dan (ayat) ini.” Akan tetapi (sebaiknya) ia 

mengatakan, “Aku terlupa.”26 

 

 

 

 

***** 

 

 

 

 

 
25 HR. Bukhari : 4526. 
26 HR. Bukhari : 5039, lafazh ini miliknya dan Muslim : 790. 
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’ULUMUL QUR’AN 
 

 

‘Ulum adalah bentuk jamak dari ‘ilm. Sedangkan ‘ilm 

maknanya adalah fahmu wal idrak (pemahaman dan 

pengetahuan). Adapun yang dimaksud dengan ‘ulumul Qur’an 

adalah suatu ilmu yang mencakup berbagai kajian yang 

berkaitan dengan kajian-kajian Al-Qur’an, seperti; makki dan 

madani, muhkamat mutasyabihat, asbabun nuzul, nasakh 

(nasikh mansukh) dan lain sebagainya. 

 

Makki dan Madani 
Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum 

hijrahnya Nabi a ke Madinah. Adapun surat Madaniyah adalah 

surat yang turunkan sesudah hijrahnya Nabi a ke Madinah. 

Terkadang di dalam surat Makkiyah terdapat beberapa ayat 

Madaniyah, demikian sebaliknya. Surat Makkiyah berjumlah 81 

surat, sedangkan surat Madaniyah berjumlah 20 surat. Terdapat 

13 surat yang diperselisihkan; apakah tergolong Makkiyah atau 

Madaniyah. Meskipun jika surat-surat yang diperselisihkan 

tersebut diteliti kembali, maka surat Makkiyahnya sebanyak 7 

surat dan surat Madaniyahnya sebanyak 6 surat. Sehingga 

jumlah Surat Makkiyah di dalam Al-Qur’an adalah sebanyak 88 

surat, sedangkan jumlah surat Madaniyah adalah sebanyak 26 

surat. Adapun total surat di dalam Al-Qur’an adalah 114 surat. 

 

Di antara ciri-ciri Surat Makkiyah adalah: 

a. Dibuka dengan huruf muqatha’ah. 

b. Mengandung kisah para Nabi dan umat terdahulu. 

c. Mengandung ayat-ayat sajdah. 

 

Adapun di antara ciri-ciri Surat Madaniyah adalah: 

a. Di dalamnya terdapat dialog dengan ahli kitab. 

b. Di dalamnya disebutkan tentang orang-orang munafik. 

c. Berisi kewajiban dan sanksi hukum. 
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Muhkamat dan Mutasyabihat 
Ayat yang muhkamat ialah ayat-ayat yang terang dan tegas 

maksudnya, serta dapat dipahami dengan mudah. Sedangkan 

ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang tersamar sehingga 

orang menjadi ragu dalam memahami sesuatu yang tidak sesuai 

bagi Allah q, Kitab-Nya atau Rasul-Nya, sedangkan orang yang 

mendalam ilmunya tidaklah demikian. Allah q berfirman; 

 

ْ الَّذِي  ْْْهُوَْ أمُُّ ْ كَمَاتٌْهُنَّ هُْآيَاتٌْمُح  مِن  كِتَابَْ ال  كَْ عَلَي  زَلَْ أنَ 

الَّذِيْ  اْ فَأمََّ مُتَشَابِهَاتٌْ وَأخَُرُْ كِتَابِْ ْال  فِي  غٌْْقُلُوْ ْْنَْ زَي  ْ بِهِم 

تِغَْفَيَتَّبِعُوْ  اب  هُْ مِن  تَشَابَهَْ مَاْ تِغَْآنَْ وَاب  نَةِْ فِت  ال  تَأ وِيْ آءَْ يَعْ ءَْ وَمَاْ لَمُْلِهِْ

اسِخُوْ تَأ وِيْ  ُْوَالرَّ ْاللََّّ مِْيَقُوْ لَهُْإِلََّ عِل  ْمِِّْلوُْ نَْفِيْال  ْنَْآمَنَّاْبِهِْكُلٌّ ن 
بَابِْ لَ  ْأوُلوُْالْ  كَّرُْإِلََّ نَاْوَمَاْيَذَّ دِْرَبِِّ  .عِن 

“Dia-lah yang menurunkan Al-Qur’an kepadamu. Di antara 

(isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi 

Al-Quran dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat. Adapun 

orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, 

maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk 

menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal 

tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah (q). 

Adapun orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, “Kami 

beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu 

dari sisi Rabb kami.” Tidak dapat mengambil pelajaran 

(darinya), melainkan orang-orang yang berakal.”27 

 

Kaidah yang digunakan untuk memahami ayat-ayat 

mutasyabihat adalah ayat-ayat yang mutasyabihat dikembalikan 

menjadi ayat-ayat muhkamat, sehingga keseluruhan ayat Al-

Qur’an menjadi muhkam. 

 
27 QS. Ali ‘Imran : 7. 
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Asbabun Nuzul 
Asbabun nuzul adalah peristiwa yang menyebabkan 

turunnya suatu ayat Al-Qur’an. Asbabun nuzul suatu ayat dapat 

diketahui dari riwayat-riwayat hadits yang shahih yang 

menjelaskan tentang sebab turunnya ayat tersebut. Sehingga jika 

riwayat yang menerangkan tentang sebab turunnya suatu ayat 

adalah riwayat yang lemah, maka riwayat tersebut tidak dapat 

digunakan. Terkadang redaksi hadits secara tegas menyebutkan 

bahwa suatu kejadian tertentu yang menjadi sebab turunnya 

suatu ayat, namun terkadang pula redaksinya tidak terlalu tegas. 

Ada beberapa kaidah penting dalam memahami asbabun nuzul, 

antara lain: 

 

1. Asbabun Nuzul Dilakukan Untuk Mengetahui Maksud 

Syari’at 

Hal ini untuk menghindari kesalahfahaman dalam 

memahami ayat Al-Qur’an. Misalnya firman Allah q; 

 

فِقُوْ  ْ اوَأنَ  قُوْ سَبِيْ ْفِي  ِْوَلََْتلُ  دِيْ لِْاللََّّ لُكَةِْاْبِأيَ  ْإِلَىْالتَّه   كُم 

 

“Infakkanlah (harta) kalian di jalan Allah dan janganlah kalian 

menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan.”28 

 

Sekilas ayat tersebut terkesan melarang seorang untuk 

berjihad di jalan Allah q. Akan tetapi justru yang diinginkan 

dari ayat tersebut adalah sebaliknya. Arti kebinasaan dalam ayat 

tersebut adalah bangkit mencari harta, mengembangkannya, dan 

meninggalkan berperang. Hal ini sebagaimana hadits yang 

diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Anshari y, ia berkata; 

“Wahai sekalian manusia kalian telah keliru dalam memahami 

ayat ini. Ayat ini turun kepada kami, kaum Anshar. Ketika Allah 

q memuliakan Islam dan banyak (memberikan) pertolongan-

Nya, maka berkatalah sebagian dari kami kepada sebagian dari 

 
28 QS. Al-Baqarah : 195. 
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yang lainnya secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh 

Rasulullah a. Mereka berkata, “Sesungguhnya harta kita telah 

habis dan Allah q telah memuliakan Islam dan banyak 

(memberikan) pertolongan-Nya. Maka bagaimana jika kita 

bangkit untuk (mencari) harta-harta kita dan kita (kembalikan 

harta kita) yang hilang?” Maka Allah q menurunkan ayat ini 

untuk menolak ucapan kami. Allah q berfirman, “Infakkanlah 

(harta) kalian di jalan Allah q dan janganlah kalian 

menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan.” 

 

ِْْْةُْكَْلُْهْ التَّْْْتِْانَْكَْفَْ َْلَْعَْْْةَْامَْقَْالإ  الْ  ْإِْوَْْْالِْوَْمْ ىْ وَْهَْحَْلََْص  اْنَْكْ رَْتَْاْ
 وَْزْ غَْالْ 

 

Arti kebinasaan (dalam ayat ini adalah) bangkit mencari harta, 

mengembangkannya dan meninggalkan perang.”29 

 

2. Pelajaran diambil dari keumuman lafazh bukan dari 

khususnya sebab ِْظ مِْاللَّف  بَبِْْبِعُمُو  صِْالسَّ (لََْبِخُصُو  رَةُْ)   عِب  الَ    
Maksudnya adalah jika satu nash menggunakan redaksi 

yang bersifat umum, maka tidak ada pilihan lain selain 

menerapkan nash tersebut. Meskipun nash tersebut turun untuk 

menanggapi suatu peristiwa tertentu.   Kaidah ini dibangun dari 

hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas p; 

“Bahwa ada seorang laki-laki yang mencium seorang wanita. 

Lalu ia mendatangi Nabi a, maka turunlah ayat; 

 

طَرَفَيِْ وَأقَِمِْ لََةَْ مِِّْالنَّْْْالصَّ وَزُلَفًاْ ال حَسَناَتِْهَارِْ ْ إِنَّ لِْ اللَّي   نَْ

اكِرِيْ  رَىْلِلذَّ ئَاتِْذَلِكَْذِك  يِِّ نَْالسَّ هِب   .نَْيذُ 
 

29 HR. Tirmidzi : 2972. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihut Targhib wat Tarhib : 1388. 
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“Dirikanlah shalat pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan 

pada sebagian permulaan dari malam. Sesungguhnya 

perbuatan-perbuatan yang baik akan menghapuskan (dosa) 

perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-

orang yang ingat.”30 

 

Maka orang tersebut mengatakan, 

 

رَْيَْ ْلِْْْاللََِّّْْْلَْوْ سُْاْ ْخَْْْي  ْْةًْامَّْعَْْْاسِْلنَّْلِْْْمْ أَْْْةًْاصَّ ْبَْْْ:رُْمَْعُْْْقَالَْ؟ ْل 
ُْلَّْصَْْْاللََِّّْْْلُْوْ سُْرَْْْالَْقَْفَْْْةًْامَّْعَْْْاسِْلنَّْلِْ ْقَْدَْصَْ:ْْمَْلَّْسَْوَْْْهِْيْ لَْعَْْْىْاللََّّ
 ْ.رُْمَْعُْ

 

“Wahai Rasulullah, (apakah ayat ini) hanya khusus untukku atau 

untuk semua manusia?” ‘Umar y mengatakan, “Bahkan untuk 

semua manusia.” Maka Rasulullah a bersabda, “’Umar 

benar.”31 

 

Misalnya firman Allah q; 

 

ْطَْ مِنِيْ آوَإِن  مُؤ  تَتَلُوْ ئِفَتَانِْمِنَْال  لِحُوْ نَْاق  نَهُمَااْفَأصَ   اْبَي 

 

“Jika ada dua golongan dari orang-orang yang beriman 

berperang, maka damaikanlah keduanya.”32 

 

Ayat ini turun berkenaan dengan kisah pertikaian antara 

kaum Anshar dengan pengikut ‘Abdullah bin Ubay. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik y, ia berkata; 

 

 
30 QS. Hud : 114. 
31 HR. Ahmad. 
32 QS. Al-Hujurat : 9. 
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ُْلَّْصَْْْيِِّْبِْلنَّْلِْْْلَْيْ قِْ ْْ؟ْيٍِّْبَْأُْْْنَْبْ ْْاللََِّّْْْدَْبْ عَْْْتَْيْ تَْأَْْْوْ لَْْْ:مَْلَّْسَْوَْْْهِْيْ لَْعَْْْىْاللََّّ
وَْارًْمَْحِْْْبَْكِْرَْوَْْْهِْيْ لَْإِْْْقَْلَْطَْانْ فَْْْ:الَْقَْ ْيَْهِْوَْْْنَْوْ مُْلِْس ْمُْالْ ْْقَْلَْطَْانْ اْ
أَْمَّْلَْفَْْْةٌْخَْبِْسَْْْضٌْرْ أَْ ْبِْالنَّْْْاهُْتَْاْ ُْلَّْصَْْْيُّ اللََّّ ْ:الَْقَْْْمَْلَّْسَْوَْْْهِْيْ لَْعَْْْىْ
ْنِِّْعَْْْكَْيْ لَْإِْ ْانِْآذَْْْدْ قَْلَْْْاللََِّّْوَْفَْْْي  ْلٌْجُْرَْْْالَْقَْفَْْْ:الَْقَْْْ.كَْارِْمَْحِْْْنُْتْ نَْْْي 
َْْْنَْمِْ ُْلَّْصَْْْاللََِّّْْْلِْوْ سُْرَْْْارُْمَْحِْلَْْْاللََِّّْوَْْْ:ارِْصَْنْ الْ  ْمَْلَّْسَْوَْْْهِْيْ لَْعَْْْىْاللََّّ
ْهِْمِْوْ قَْْْنْ مِْْْلٌْجُْرَْْْاللََِّّْْْدِْبْ عَْلِْْْبَْضِْغَْفَْْْ-:الَْقَْ-ْْكَْنْ اْمِْحًْيْ رِْْْبُْيَْطْ أَْ
أَْمَْهُْنْ مِْْْدٍْاحِْوَْْْلِِّْكُْلِْْْبَْضِْغَْفَْْْ-:الَْقَْ- ْاْ ْانَْكَْفَْْْ-:الَْقَْ-ْْهُْابُْحَْص 
َْبِْوَْْْدِْيْ رِْجَْالْ بِْْْبٌْرْ ضَْْْمْ هُْنَْيْ بَْ أَْنَْغَْلَْبَْفَْْْالَْقَْْْالِْعَْالنِِّْبِْوَْْْي ْدِْيْ الْ  اْهَْنَّْاْ
ْلَْزَْنَْ ْأَْاْفَْوْ لُْتَْتَْاقْ ْْنَْيْ نِْمِْؤْ مُْالْ ْْنَْمِْْْانِْتَْفَْئِْآطَْْْنْ إِْ}وَْْْ:مْ هِْيْ فِْْْت  ْاوْ حُْلِْص 
 .ا{مَْهُْنَْيْ بَْ

“Dikatakan kepada Nabi a, “Seandainya engkau (wahai 

Rasulullah a) mendatangi ‘Abdullah bin Ubay?” Maka Nabi a 

berangkat menemuinya dengan mengendarai keledai. Kaum 

muslimin juga berangkat (menemani beliau dengan berjalan 

kaki) melalui tanah yang bersemak. Ketika Nabi a telah sampai 

(di tempat), ‘Abdullah bin Ubay mengatakan, “Menjauhlah 

engkau dariku. Demi Allah, sungguh aku telah terganggu 

(dengan) bau tidak sedap (dari) keledaimu.” Lalu seorang laki-

laki Anshar berkata, “Demi Allah, sungguh keledai Rasulullah 

a lebih harum baunya daripada engkau.” Maka seorang laki-

laki pengikut ‘Abdullah (bin Ubay akhirnya) marah. Kemudian 

setiap orang dari kedua belah pihak marah, hingga terjadi 

pemukulan dengan pelepah kurma, dengan tangan dan dengan 

sandal. Telah sampai kepada kami berita bahwa telah turun 

(ayat) berkenaan (dengan) mereka, ”Jika ada dua golongan dari 
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orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah 

keduanya.33”34 

 

Meskipun ayat tersebut turun berkenaan dengan pertikaian 

antara kaum Anshar dengan pengikut ‘Abdullah bin Ubay, 

namun redaksi ayat tersebut berlaku umum. Jika di kalangan 

orang-orang yang beriman ada yang bertikai, maka 

diperintahkan untuk mendamaikannya. Bahkan seorang yang 

berdusta untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertikai 

tidak dianggap sebagai dusta yang berdosa. Diriwayatkan dari 

Humaid bin ‘Abdurrahman, dari ibunya (Ummu Kultsum binti 

‘Uqbah) i, bahwa Nabi a bersabda; 

 

ْذِْكْ يَْْمْ لَْ ْيُْلِْْنِْيْ نَْاثْ ْنَْيْ ىْبَْمَْنَْْنْ مَْْب   .حَْلِْص 
 

“Bukan (dianggap sebagai) dusta seorang yang membujuk di 

antara dua orang (yang bertikai) untuk mendamaikan 

(keduanya).”35 

 

Misal yang lain, firman Allah q; 

 

نَْ فِي  مُطَفِِّ لِِّل  لٌْ نَْْْ.وَي  فُو  تَو  يَس  النَّاسِْ عَلَىْ اْ تَالوُ  اك  إِذَاْ نَْ ْ.الَّذِي 
ْأَْ هُم  نَْوَإِذَاْكَالوُ  سِرُو  ْيُخ  هُم  ْوَزَنوُ   .و 

 

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) 

orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain 

mereka meminta dipenuhi. Apabila mereka menakar atau 

menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.”36 

 
33 QS. Al-Hujurat : 9. 
34 HR. Bukhari : 2691 dan Muslim : 1799, lafazh ini miliknya. 
35 HR. Abu Dawud : 4920. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihul Jami’ : 5203. 
36 QS. Al-Muthaffifin : 1 - 3. 
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Sebab turunnya Surat Al-Muthaffifin adalah ketika 

Rasulullah a melihat kecurangan dalam masalah takaran yang 

dilakukan oleh penduduk Madinah saat itu. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas p, ia berkata; 

 

قَْمَّْلَْ ُْلَّْصَْْْيُّْبِْالنَّْْْمَْدِْاْ اللََّّ مِْوْ انُْكَْْْةَْنَْيْ دِْمَْالْ ْْمَْلَّْسَْوَْْْهِْيْ لَْعَْْْىْ ْنْ اْ
فَْلًَْيْ كَْْْاسِْالنَّْْْثِْبَْخْ أَْ ُْْْلَْزَْنَْأْ ْ {ْنَْيْ فِْفِِّْطَْمُْلْ لِِّْْْلٌْيْ وَْ}ْْلَّْجَْوَْْْزَّْعَْْْاللََّّ
 ْ.كَْلِْذَْْدَْعْ بَْْلَْيْ كَْواْالْ نُْسَْحْ أَْفَْ

 

”Ketika Nabi a tiba di Madinah, penduduk Madinah waktu itu 

merupakan orang yang paling buruk dalam masalah takaran. 

Maka Allah r menurunkan (ayat), ”Wailul lil muthaffifin.”37 

Setelah itu mereka memperbaiki takaran (mereka).”38 

 

Meskipun ayat tersebut turun berkenaan dengan 

kecurangan dalam masalah takaran yang dilakukan oleh 

penduduk Madinah, namun redaksi ayat tersebut berlaku umum. 

Kecurangan dalam masalah takaran yang dilakukan oleh siapa 

pun masuk dalam ancaman ayat ini. 

 

3. Terkadang ada beberapa sebab, namun ayat yang turun hanya 

satu 

Misalnya adalah firman Allah q; 

 

مَْْْآيَْ مُْ تُحَرِِّ لِمَْ ْ النَّبِيُّ ْْْآأيَُّهَاْ تَغِي  تَب  لَكَْ ُْ اللََّّ ْ ضَاتَْْْأحََلَّ مَر 

ُْغَفُوْ  وَاجِكَْوَاللََّّ  ْ.مٌْحِيْ رٌْرَّْأزَ 
 

 
37 QS. Al-Muthaffifin. 
38 HR. Ibnu Majah : 2223 dan Baihaqi : 10948, lafazh ini miliknya. Hadits ini 

dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihut Targhib wat Tarhib : 

1760. 
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“Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah 

(q) halalkan bagimu, karena engkau ingin menyenangkan 

isteri-isterimu. Dan Allah (q) Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.”39
 

 

Ayat ini turun karena dua sebab, yang pertama karena 

Rasulullah a mengharamkan Mariyah (Al-Qibtiyah) i 

baginya dan yang kedua karena Rasulullah a mengharamkan 

meminum madu di rumah Zainab binti Jahsy i. Diriwayatkan 

dari ’Aisyah i; 

 

ْبِْالنَّْْْنَّْأَْ ُْلَّْصَْْْيَّ ْتِْنْ بِْْْبَْنَْيْ زَْْْدَْنْ عِْْْثُْكُْمْ يَْْْانَْكَْْْمَْلَّْسَْوَْْْهِْيْ لَْعَْْْىْاللََّّ
عَْهَْدَْنْ عِْْْبُْرَْشْ يَْوَْْْشٍْحْ جَْ فَْلًَْسَْاْ وَْنَأَْْْْتُْيْ اصَْوَْتَْْ ْنَّْأَْْْةُْصَْفْ حَْاْ
دَْنَْتَْيَّْأَْ النَّْهَْيْ لَْعَْْْلَْخَْاْ ْبِْاْ ُْلَّْصَْْْيُّ اللََّّ ْقُْتَْلْ فَْْْمَْلَّْسَْوَْْْهِْيْ لَْعَْْْىْ ْنِِّإِْْْْ:ل  ْي 
اْمَْاهُْدَْحْ ىْإِْلَْعَْْْلَْخَْدَْفَْْْرَْيْ افِْغَْمَْْْتَْلْ كَْأَْْْ،رَْيْ افِْغَْمَْْْحَْيْ رِْْْكَْنْ مِْْْدُْجِْأَْ
ْالَْقَْفَْ ْْبَْلََْْْ:الَْقَْفَْْْهُْلَْْْكَْلِْذَْْْت  ْتِْنْ بِْْْبَْنَْيْ زَْْْدَْنْ ْعِْلًَْسَْعَْْْتُْبْ رِْشَْْْل 
ْلَْزَْنَْفَْْْهُْلَْْْدَْوْ عُْأَْْْنْ لَْوَْْْشٍْحْ جَْ النَّْهُْيَّْأَْْْآ}يَْْْ:ت  ْبِْاْ اْْمَْْْمُْرِِّْحَْتُْْْمَْلِْْْيُّ
ُْْْلَّْحَْأَْ اللََِّّْلَْإِْْْآبَْوْ تُْتَْْْنْ {ْ}إِْكَْلَْْْاللََّّ لِْىْ اْذْ إِْ}وَْْْةَْصَْفْ حَْوَْْْةَْشَْائِْعَْ{ْ
ْالنَّْْْرَّْسَْأَْ بَْلَْإِْْْبيُّ لِْثَْيْ دِْحَْْْهِْاجِْوَْزْ أَْْْضِْعْ ىْ ْتُْبْ رِْشَْْْلَْبَْْْ:هِْلِْوْ قَْا{ْ
ْرِْبِْخْ ْتُْلََْفَْْتُْفْ لَْحَْْدْ قَْوَْْهُْلَْْدَْوْ عُْأَْْنْ لَْوَْْ،لًَْسَْعَْ  .اْدًْحَْأَْْكِْلِْذَْبِْْي 

 

 

 
39 QS. At-Tahrim : 1. 
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“Bahwa Nabi a pernah menginap di rumah Zainab binti Jahsy 

i dan meminum madu di sana.40 Aku dan Hafshah p 

bersepakat bahwa siapa pun di antara kami yang didatangi oleh 

Nabi a, maka akan mengatakan, “Sungguh aku mencium 

darimu bau maghafir,41 apakah engkau telah memakan buah 

maghafir?” Lalu Nabi a mendatangi salah seorang dari 

keduanya (yaitu; Hafshah i), kemudian (Hafshah i) 

mengatakan yang demikian itu. Nabi a lalu bersabda, “Tidak, 

bahkan aku telah meminum madu di rumah Zainab binti Jahsy 

i dan aku sekali-kali tidak akan mengulanginya lagi.” Maka 

turunlah (ayat), “Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan 

apa yang Allah (q) halalkan bagimu.” ”Jika engkau berdua 

bertaubat kepada Allah (q),” (ini berkenaan) dengan ‘Aisyah 

dan Hafshah p. “Ingatlah ketika Nabi (a) membicarakan 

secara rahasia kepada salah seorang isterinya (tentang) suatu 

peristiwa,”42 (ini berkenaan) dengan ucapan (Nabi a), ”Bahkan 

aku telah memakan madu, dan sekali-kali aku tidak akan 

mengulanginya lagi. Sungguh aku telah bersumpah, maka 

janganlah engkau ceritakan peristiwa ini kepada siapa pun.”43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 Zainab binti Jahsy i adalah Ummul Mukminin yang dinikahi oleh Nabi a 

setelah diceraikan oleh anak angkat beliau, yaitu Zaid bin Haritsah y pada 

tahun 5 H. Di antara keutamaannya adalah bahwa ia dinikahkan langsung 

oleh Allah q dari atas tujuh lapis langit dan ia juga merupakan wanita yang 

suka bersedekah. Zainab binti Jahsy i wafat pada tahun 20 H. 
41 Maghafir adalah bentuk jamak dari maghfur, yaitu getah pohon yang 

mengeluarkan aroma yang tidak sedap. 
42 QS. At-Tahrim. 
43 HR. Bukhari : 6691, lafazh ini miliknya, Muslim : 1474, Nasa’i : 3421 dan 

Abu Dawud : 3714. 
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4. Terkadang turun beberapa ayat, namun sebabnya hanya satu 

Misalnya firman Allah q; 

 

وَالَّذِيْ  مَا ْ لِلنَّبِيِِّ آمَنوُْ كَانَْ يَّْنَْ ْ أنَ  فِرُوْ اْ تَغ  رِكِيْ س  مُش  لِل  وَلوَْ اْ  نَْ

ْْْآكَانوُْ  تَبَيَّْْْأوُلِي  مَاْ دِْ بَع  ْ مِن  بَىْ حَابُْقُر  أصَ  ْ أنََّهُم  ْ لَهُم   نَْ

جَحِيْ   .مِْال 

 

“Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman 

untuk memintakan ampun (kepada Allah q) bagi orang-orang 

musyrik, walaupun (orang-orang musyrik) itu adalah 

kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang 

musyrik  adalah penghuni Neraka Jahanam.”44 

 

Juga firman Allah q; 

 

ْ إِنَّكَْ دِي  ْْْلََْتَه  دِي  َْيهَ  ْاللََّّ تَْوَلَكِنَّ بَب  ْأحَ  ْيَّْْْمَن   ءُْوَهُوَْآشَْمَن 

تَدِيْ  مُه  لَمُْبِال    .نَْأعَ 

 

“Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada 

orang yang engkau cintai, tetapi Allah q memberi petunjuk 

kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah q lebih 

mengetahui orang-orang yang (bersedia) menerima 

petunjuk.”45 

 

Kedua ayat ini turun ketika Nabi a berkeinginan untuk 

memohonkan ampunan kepada pamannya, yaitu Abu Thalib.46 

 

 
44 QS. At-Taubah : 113. 
45 QS. Al-Qashash : 56. 
46 HR. Muslim : 24. 
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5. Tidak semua ayat memiliki asbabun nuzul 

Baik disebabkan karena tidak adanya riwayat yang 

menerangkan sebab turunnya ayat tersebut atau karena tidak ada 

riwayat yang shahih yang menerangkan tentang sebab turunnya 

ayat tersebut. Misalnya firman Allah q; 

 

ْمِِّْ آفَلَمَّْ لِهِْبَخِلُوْ آتَاهُم  ْفَض  اْوَّْن  رِضُوْ اْبِهِْوَتَوَلَّو  ْمُع   .نَْهُم 
 

“Maka setelah Allah q memberikan kepada mereka sebagian 

dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, berpaling 

dan mereka adalah orang-orang yang selalu membelakangi 

(kebenaran).”47 

 

Sebagian kaum muslimin mengatakan bahwa ayat tersebut 

turun berkenaan tentang kisah Tsa’labah y yang menolak untuk 

mengeluarkan zakat. Akan tetapi hadits ini sangat lemah ditinjau 

dari sisi sanad maupun matannya. Sehingga yang benar bahwa 

ayat tersebut tidak memiliki asbabun nuzul. 

 

 

Nasakh 
Di dalam syari’at Islam ada beberapa dalil yang 

menghapus dalil yang datang sebelumnya. Inilah yang dikenal 

dengan istilah nasakh. Allah q berfirman; 

 

مِِّْ مَا رٍْ بِخَي  نَأ تِْ سِهَاْ نُن  ْ أوَ  آيَةٍْ ْ مِن  ْ ألَمَْ ْْآن هَْنَن سَخ  لِهَاْ مِث  ْ  أوَ 

ءٍْقَدِيْ  ْشَي  ِ َْعَلَىْكُلِّ ْاللََّّ ْأنََّ لَم  ْْ.رٌْتَع 
 

“Ayat mana saja yang Kami nasakh atau Kami jadikan 

(manusia) lupa kepadanya, Kami akan datangkan yang lebih 

baik darinya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah engkau 

 
47 QS. At-Taubah : 76. 
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mengetahui bahwa sesungguhnya Allah q Maha Kuasa atas 

segala sesuatu.”48 

 

Di antara hikmah adanya nasakh dalam syari’at Islam 

adalah: 

1) Memperhatikan maslahat hamba dengan cara menetapkan 

syari’at yang lebih  bermanfaat  bagi  mereka  dalam  

urusan  agama  dan  dunia mereka.  

2) Adanya tahapan dalam menetapkan syari’at hingga menjadi 

sempurna. 

3) Menguji orang-orang mukallaf dengan cara mempersiapkan 

mereka untuk menerima perubahan dari satu hukum kepada 

hukum yang lain dan agar mereka ridha terhadap hal 

tersebut. 

4) Menguji orang-orang mukallaf agar bersyukur jika nasakh 

tersebut menjadi lebih ringan dan bersabar jika nasakh 

tersebut menjadi lebih berat.49 

 

Jenis-jenis nasakh dibagi menjadi empat, antara lain: 

 

1. Al-Qur’an dinasakh dengan  Al-Qur’an 

Misalnya; ayat tentang bisikan di dalam hati akan 

diperhitungkan oleh Allah q. Allah q berfirman; 

 

دُوْ  ْتُب  ْوَإِن  فُوْ ْاْمَاْفِي  ْتُخ  ْأوَ  فُسِكُم  ْبِهِْاللََُّّْأنَ  كُم   هُْيُحَاسِب 

 

“Jika kalian menampakkan apa yang ada di dalam hati kalian 

atau kalian menyembunyikannya, niscaya Allah q akan 

membuat perhitungan dengan kalian tentang perbuatan 

tersebut.”50 

 

 

 
48 QS. Al-Baqarah : 106. 
49 Al-Ushul min ‘Ilmil Ushul, 43. 
50 QS. Al-Baqarah : 284. 
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Ayat tersebut dinasakh dengan firman Allah q; 

 

مَاْ هَاْ وَعَلَي  ْ كَسَبَت  مَاْ لَهَاْ عَهَاْ وُس  ْ إِلََّ سًاْ نَف  ُْ اللََّّ يُكَلِِّفُْ لََْ

نَسِيْ  ْ إِن  نَاْ تُؤَاخِذ  لََْ رَبَّنَاْ ْ تَسَبَت  وَلََْْْآنَْاك  رَبَّنَاْ طَأ نَاْ أخَ  ْ أوَ 
رًاْكَمَاْحَمَلْ  نَاْإِص  ْعَلَي  مِل  لِنَاْرَبَّنَاْوَلََْتَهُْعَلَىْالَّذِيْ تَح  ْقَب  نَْمِن 

نَاْ حَم  وَار  لَنَاْ ْ فِر  وَاغ  عَنَّاْ فُْ وَاع  بِهِْ لَنَاْ طَاقَةَْ لََْ مَاْ نَاْ ل  تُحَمِِّ

كَافِرِيْ  مِْال  قَو  نَاْعَلَىْال  لََنَاْفَان صُر   .نَْأنَ تَْمَو 

 

“Allah q tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebaikan) yang 

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 

dilakukannya. (Mereka berdoa), “Wahai Rabb kami, janganlah 

Engkau hukum kami jika kami lupa atau salah. Wahai Rabb 

kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang 

berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang 

sebelum kami. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan 

kepada kami (sesuatu) yang kami tidak sanggup memikulnya. 

Maafkanlah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. 

Engkau adalah Penolong kami, maka tolonglah kami atas kaum 

yang kafir.”51 

 

Misal yang lainnya; ayat tentang hukuman bagi wanita 

yang berzina adalah dikurung di rumahnya sampai meninggal 

dunia. Allah q berfirman; 

 

 
51 QS. Al-Baqarah : 286. 
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ْ تِي  نِِّْيَأ تِيْ ْْوَاللََّ ْ مِن  فَاحِشَةَْ ال  هِدُوْ ئِْآسَْنَْ تَش  فَاس  ْ ْكُم  هِنَّ عَلَي  اْ

مِِّْ بَعَةًْ شَهِدُوْ أرَ  ْ فَإِن  ْ سِكُوْ ن كُم  فَأمَ  بُيُوْ اْ ال  فِيْ ْ حَتَّىْهُنَّ تِْ

ْسَبِيْ  ُْلَهُنَّ عَلَْاللََّّ ْيَج  تُْأوَ  مَو  ْال   .لًَْيَتَوَفَّاهُنَّ

 

“(Terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji 

(zina), hendaklah ada empat orang saksi di antara kalian (yang 

menyaksikannya). Jika mereka telah memberi persaksian, maka 

kurunglah para wanita tersebut di dalam rumah sampai mereka 

menemui ajalnya atau sampai Allah q memberi jalan lain 

kepada mereka.”52 

 

Ayat tersebut dinasakh dengan firman Allah q; 

 

ْاَْ انِي  وَالزَّ انِيَةُْ لِدُوْ ْْلزَّ مِِّْفَاج  وَاحِدٍْ ْ كُلَّ وَّْاْ دَةٍْ جَل  مِائةََْ هُمَاْ لََْن 
ْ ْبِهِمَاْرَأ فَةٌْفِي  كُم  مِنوُْ دِيْ ْْتَأ خُذ  ْتؤُ  تمُ  ْكُن  ْإِن 

ِ مِْنِْاللََّّ يَو  ِْوَال  نَْبِاللََّّ

ْعَذَابَهُمَاْطَائِفَةٌْمِِّْ هَد  يَش  خِرِْوَل  مِنِيْ الآ  مُؤ   ْ.نَْنَْال 

 

“Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka 

pukullah tiap orang dari keduanya seratus kali pukulan. 

Janganlah belas kasihan kalian kepada keduanya mencegah 

kalian untuk (menjalankan) agama Allah q, jika kalian beriman 

kepada Allah q dan Hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) 

hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang 

beriman.”53 

 

 

 

 
52 QS. An-Nisa’ : 15. 
53 QS. An-Nur : 2. 
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2. Al-Qur’an dinasakh dengan As-Sunnah 

Misalnya ayat tentang wasiat harta kepada kerabat. Allah 

q berfirman; 

 

رًاْْ خَي  تَرَكَْ ْ إِن  تُْ مَو  ال  أحََدَكُمُْ حَضَرَْ إِذَاْ ْ كُم  عَلَي  كُتِبَْ
رَبِيْ نِْ قَ  وَالِدَي نِْوَالْ  وَصِيَّةُْلِل  مُتَّقِيْ ال  اْعَلَىْال  رُوفِْحَقًّ مَع   .نَْنَْبِال 

 

“Diwajibkan atas kalian ketika seorang di antara kalian 

kedatangan (tanda-tanda) kematian jika ia meninggalkan harta 

yang banyak, berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabatnya 

secara ma’ruf. (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang 

bertaqwa.”54 

 

Ayat ini dinasakh dengan hadits bahwa tidak ada wasiat 

harta untuk ahli waris. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-

Bahili y ia berkata, aku mendengar Rasulullah a bersabda 

pada khutbah di tahun haji wada’; 

 

ْا ْإِنَّ ْذِي  طَىْكُلَّ ْأعَ  َْقَد  هُْفَلََْوَصِيَّةَْلِوَارِثٍْْللََّّ ْحَقَّ  حَقٍِّ

 

“Sesungguhnya Allah q telah memberi hak kepada tiap-tiap 

yang berhak, maka tidak ada wasiat (harta) untuk ahli waris.”55 

 

3. As-Sunnah dinasakh dengan Al-Qur’an 

Misalnya; hadits yang menerangkan bahwa pelaksanaan 

shalat adalah dengan menghadap Baitul Maqdis. Hadits tersebut 

dinasakh dengan ayat yang memerintahkan shalat dengan 

menghadap ke Ka’bah. Allah q berfirman;  

  

 
54 QS. Al-Baqarah : 180. 
55 HR. Ahmad, Tirmidzi : 2120, Abu Dawud : 3565, dan Ibnu Majah : 2713. 

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 

1720. 
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مَْ هِكَْفِيْالسَّ ْنَرَىْتَقَلُّبَْوَج  ضَاهَاْْءِْفَلَنوَُلِِّيَنَّكَْآقَد  لَةًْتَر   قِب 

ْفَوَلُّوْ  تُم  ثُْمَاْكُن  حَرَامِْوَحَي  جِدِْال  رَْال مَس  هَكَْشَط  ْوَج  ِ  افَوَلِّ

رَهُْوُجُوْ  ْشَط   هَكُم 

 

”Sungguh Kami (sering) melihat wajahmu menengadah ke 

langit, maka sungguh Kami akan memalingkanmu ke kiblat yang 

engkau inginkan. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil 

Haram. Dimana saja kalian berada, palingkanlah wajah kalian 

ke arahnya.”56 

 

4. As-Sunnah dinasakh dengan As-Sunnah 

Misalnya; dinasakhnya larangan ziarah kubur. 

Diriwayatkan dari Buraidah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

ْنِِّإِْْ  اهَْوْ رُْوْ زُْفَْْرِْوْ بُْقُْالْ ْةِْارَْيَْزِْْنْ عَْْمْ كُْتُْيْ هَْنَْ تُْنْ كُْْي 

 

”Sesunggugnya (dahulu) aku melarang kalian untuk ziarah 

kubur, maka (sekarang) berziarahlah.”57 

 

Macam-macam nasakh dalam Al-Qur’an terbagi menjadi 

tiga, antara lain:58 

 

1. Dinasakh hukumnya tetapi lafazhnya tetap ada 

ظهُُْسِْ)مَاْنُْ مُهُْوَبَقِيَْلَف  ْ(خَْحُك   

Misalnya dua ayat tentang mushabarah, Allah q 

berfirman; 

 
56 QS. Al-Baqarah : 144. 
57 HR. Muslim : 977, Abu Dawud : 3235 dan Nasa’i : 5652, lafazh ini 

miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul 

Jami’ : 2475. 
58 Al-Ushul min ‘Ilmil Ushul, 41. 
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مِنِيْ  آيَْ مُؤ  ال  ضِْ ْحَرِِّ النَّبِيُّ يَّْأيَُّهَاْ ْ إِن  قِتَالِْ ال  مِِّْنَْعَلَىْ ْ كُمْ كُن   ن 

رُوْ  لِبُوْ نَْصَابِرُوْ عِش  نِْاْمِائَْنَْيغَ   تَي 

 

“Wahai Nabi, kobarkanlah semangat orang-orang yang 

beriman untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang 

bersabar di antara kalian, niscaya mereka akan dapat 

mengalahkan dua ratus orang (musuh).”59 

 

Ayat tersebut lafazhnya tetap ada di dalam Al-Qur’an, 

namun hukumnya telah dihapus dengan firman Allah q; 

 

نَْاَْ ْفِيْ  لآ  ْوَعَلِمَْأنََّ ُْعَن كُم  فَْاللََّّ ْيَّْخَفَّ فًاْفَإِن  ْضَع  ْمِِّْكُم  كُمْ كُن   ن 

لِبُوْ ائةٌَْصَابِرَةٌْيَّْمِِّْ ْيَّْغ  نِْوَإِن  ْمِِّْاْمِائتََي  ْألَ فٌْكُن  لِبُوْ يَّْْْن كُم  نِْْْآغ  فَي  ألَ 
نِْ ابِرِيْ ْبِإِذ  ُْمَعَْالصَّ ِْوَاللََّّ ْ.نَْاللََّّ

 

”Sekarang Allah q telah meringankan kalian dan Dia 

mengetahui bahwa pada (diri) kalian (terdapat) kelemahan. 

Maka jika di antara kalian ada seratus orang yang  bersabar, 

niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang 

(musuh). Jika di antara kalian ada seribu orang (yang 

bersabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu 

orang (musuh), dengan izin Allah q. Allah q bersama orang-

orang yang sabar.”60 

 

 

 

 

 

 
59 QS. Al-Anfal : 65. 
60 QS. Al-Anfal : 66. 
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2. Dinasakh lafazhnya tetapi hukumnya tetap berlaku 

مُهُْ(سِْاْنُْ)مَْ  ظهُُْوَبَقِيَْحُك  خَْلَف   

Misalnya seperti ayat tentang rajam. Lafazhnya telah 

dihapus, namun hukumnya masih tetap berlaku. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Ibnu  ‘Abbas p ia berkata, ‘Umar y berkata; 

 

أَْمَّْمِْْْانَْكَْفَْ ُْْْلَْزَْنْ اْ وَْاهَْنَأْْ رَْقَْْْمِْجْ الرَّْْْةُْآيَْْْاللََّّ وَْاهَْنَْيْ عَْوَْاْ اْاهَْنَْلْ قَْعَْاْ
ُْلَّْصَْْْاللََِّّْْْلُْوْ سُْرَْْْمَْجَْرَْفَْ اللََّّ بَْنَْمْ جَْرَْوَْْْمَْلَّْسَْوَْْْهِْيْ لَْعَْْْىْ ْْهُْدَْعْ اْ
إِْشَْخْ أَْفَْ نَْمَْْْ:لٌْائِْقَْْْلَْوْ قُْيَْْْنْ أَْْْانٌْمَْزَْْْاسِْالنَّْبِْْْالَْطَْْْنْ ىْ ْدُْجِْاْ

ْفِْْْمَْجْ الرَّْ بِْوْ لُّْضِْيَْفَْْْاللََِّّْْْابِْتَْكِْْْي  ُْهَْلَْزَْن أَْْْْةٍْضَْيْ رِْفَْْْكِْرْ تَْاْ اللََّّ ْنَّْإِْوَْْْاْ

ْفِْْْمَْجْ الرَّْ مَْلَْعَْْْقٌّْحَْْْاللََِّّْْْابِْتَْكِْْْي  إِْنَْزَْْْنْ ىْ أَْذَْىْ ْنَْمِْْْنَْصَْحْ اْ
ْالِْجَْالرِِّْ ْاءِْسَْالنِِّْوَْْ قَْذَْإِْْ ْتِْامَْاْ ْةُْنَْيِِّْبَْالْ ْ ْوْ أَْْ ْانَْكَْْ ْلُْبَْحَْالْ ْ ْوِْأَْْ
ِْ  .افُْرَْتِْعْ الَ 

 

“Dahulu di antara ayat yang diturunkan oleh Allah q (adalah) 

ayat (tentang) rajam. Kami membacanya, kami menghafalnya, 

dan kami memahaminya. Rasullullah a pernah melakukan 

(hukum) rajam dan kami pun  melakukan hukum  rajam setelah 

beliau (wafat). Aku khawatir ketika manusia telah melewati  

masa yang panjang, seseorang akan berkata, “Aku tidak 

menemukan ayat rajam di dalam Kitabullah, maka mereka 

menjadi sesat karena meninggalkan kewajiban yang telah 

diturunkan oleh Allah q. Sesungguhnya (hukum) rajam dalam 

Kitabullah adalah haq terhadap orang yang berzina jika telah 

menikah (baik itu) laki-laki maupun wanita, jika ada bukti, 

hamil atau (adanya) pengakuan.”61 

 
61 HR. Muslim : 1691. 
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3. Dinasakh hukum dan lafazhnya ُْظهُُْ(سِْ)مَاْن مُهُْوَلَف  خَْحُك   

Misalnya ayat tentang susuan yang menjadikan mahram. 

Lafazh ayat tentang sepuluh kali susuan telah dihapus demikian 

pula hukumnya, diganti dengan lima kali susuan. Sebagaimana 

diriwayatkan dari ‘Aisyah i, ia berkata; 

 

ْانَْكَْ أُْمَْيْ فِْْ ْلَْزِْنْ اْ ْنَْمِْْ ْآنِْرْ قُْالْ ْ ْرُْشْ عَْْ ْاتٍْعَْضَْرَْْ ْاتٍْمَْوْ لُْعْ مَْْ
ْاللََِّّْْْلُْوْ سُْرَْْْيَْفِِّْوُْتُْفَْْْاتٍْمَْوْ لُْعْ مَْْْسٍْمْ خَْبِْْْنَْخْ سِْنُْْْمَّْثُْْْ.نَْمْ رِِّْحَْيُْ

ُْلَّْصَْ ْ.آنِْرْ قُْالْ ْنَْمِْْأُْرَْقْ اْيُْمَْيْ فِْْيَْهِْوَْْمَْلَّْسَْوَْْهِْيْ لَْعَْْىْاللََّّ
 

 

“Pada awalnya (persusuan) yang menjadikan mahram dalam Al-

Qur’an adalah sepuluh kali susuan yang dikenal. Kemudian 

dihapus dengan lima kali susuan yang dikenal. Lalu Rasulullah 

a wafat, dan lima kali susuan (itulah yang tetap) sebagaimana 

ayat Al-Qur’an dibaca.”62 

 

 

 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
62 HR. Muslim : 1452, lafazh ini miliknya, Nasa’i : 3307, Tirmidzi : 1150 dan 

Abu Dawud : 2062. 
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METODE TAFSIR 
 

 

Setiap muslim hendaknya berupaya memperhatikan dan 

menghayati kandungan Al-Qur’an. Sebagaimana firman Allah 

q; 

 

ِْلَوَجَدُوْ أفََلََْيَتَدَبَّرُوْ  رِْاللََّّ ْعِن دِْغَي  ْكَانَْمِن  آنَْوَلَو  قُر  هِْاْفِيْ نَْال 

تِلََفًاْكَثِيْ   ْ.رًااخ 

 

“Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur’an? Seandainya 

Al-Qur’an itu bukan dari sisi Allah q, niscaya mereka akan 

mendapatkan di dalamnya pertentangan yang banyak.”63 

 

Penghayatan terhadap Al-Qur’an tidak akan dapat 

dilakukan tanpa memahami maknanya dan tafsirannya. Tafsir 

secara bahasa mengikuti wazan taf’il yang artinya menjelaskan, 

menyingkap dan menerangkan makna yang rasional. Kata 

kerjanya mengikuti wazan dharaba - yadhribu dan nashara - 

yanshuru. Kata at-tafsir mempunyai arti menjelaskan dan 

menyingkap yang tertutup. Dalam Lisanul arab dinyatakan 

bahwa at-tafsir berarti menyingkap maksud suatu lafazh yang 

musykil. Tafsir dalam istilah para ulama’ adalah menerangkan 

makna Al-Qur’an yang lebih luas daripada sekedar menjelaskan 

lafazh yang musykil serta lebih luas daripada sekedar 

menjelaskan makna yang zhahir 

 

Ilmu tafsir Al-Qur’an merupakan ilmu yang paling mulia 

untuk dipelajari oleh manusia. Sebagaimana perkataan Al-

Ashbahani 5; 

“Ilmu yang paling mulia yang dipelajari manusia adalah tafsir 

Al-Qur’an. Karena objeknya adalah Kalamullah yang 

 
63 QS. An-Nisa’ : 82. 



33 

merupakan sumber segala ilmu dan semua keutamaan. 

Kemudian dari segi tujuan, karena tujuannya adalah berpegang 

dengan aqidah yang kuat dan mencapai kebahagiaan hakiki yang 

abadi. Sedangkan dari segi tingginya tingkat kebutuhan 

kepadanya, karena setiap kesempurnaan baik ukhrawi maupun 

duniawi, baik sekarang atau yang akan datang butuh pada ilmu 

syari’at dan pengetahuan agama, dan semua itu tergantung pada 

pengetahuan terhadap Kitabullah.”64 

 

Seorang tabi’in Al-Qadhi Iyas bin Muawiyah 5 pernah 

mengatakan; 

“Perumpamaan  orang yang membaca Al-Qur’an, namun tidak 

mengerti tafsir adalah seperti orang yang yang dibawakan 

sebuah surat dari raja mereka di malam hari namun mereka tidak 

memiliki lampu, maka mereka dirasuki rasa takut karena tidak 

mengerti isi surat tersebut. Sedangkan perumpamaan orang yang 

mengerti tafsir adalah seperti orang yang datang membawa 

lampu, lalu mereka pun membaca isi surat tersebut.”65 

 

Model tafsir Al-Qur’an terbagi dalam empat kategori, 

yaitu; tahlili (analitik), maudhu’i (tematik), ijmali (global) dan 

muqaran (komparasi). Tafsir tahlili menjelaskan makna ayat Al-

Qur’an menurut tertib ayat dalam satu surat Al-Qur’an, 

sedangkan tafsir maudhu’i menjelaskan kandungan ayat-ayat 

Al-Qur’an dengan menghimpun ayat-ayat yang berbicara 

mengenai suatu tema tertentu. 

 

Rasulullah a telah menjelaskan makna kandungan setiap 

ayat Al-Qur’an kepada para Sahabatnya o. Allah q berfirman; 

 

ْ وَلَعَلَّهُم  ْ هِم  إِلَي  لَْ نُزِِّ مَاْ لِلنَّاسِْ نَْ لِتُبَيِِّ رَْ ك  الذِِّ كَْ إِلَي  نَاْ زَل  وَأنَ 

 ْ.نَْيَتَفَكَّرُوْ 

 
64 Al-Itqan fi ‘Ulumil Qur’an, 2/223. 
65 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 1/26. 
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“Kami turunkan Al-Qur’an kepadamu (wahai Muhammad a),  

agar engkau menerangkan kepada umat manusia apa yang telah 

diturunkan kepada mereka dan supaya mereka 

memikirkan(nya).”66 

 

Seorang muslim dalam hidupnya hendaknya tuntas dalam 

mempelajari tafsir Al-Qur’an satu mushaf utuh. Karena orang 

yang telah menyelesaikan tafsir Al-Qur’an satu mushaf utuh 

akan menjadi seorang ahli tauhid, ahli fiqih dan ahli sejarah. 

Maka hendaknya seorang bersabar dalam mempelajari tafsir Al-

Qur’an, karena membutuhkan waktu yang sangat panjang. 

Berkata Imam Malik 5; 

 

ْنَْيْ نِْسِْْْيَْانِْمَْثَْْْةِْرَْقَْبَْالْ ْْةِْرَْوْ ىْسُْلَْعَْْْثَْكَْمَْْْرَْمَْعُْْْنِْبْ ْْاللََِّّْْْدَْبْ عَْْْنَّْأَْ
 .اهَْمُْلَّْعَْتَْيَْ

 “’Abdullah bin Umar p fokus mempelajari Surat Al-Baqarah 

(selama) delapan tahun.”67 

 

Metode tafsir Al-Qur’an terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Tafsir bil Ma’tsur 

Tafsir bil ma’tsur adalah tafsir Al-Qur’an berdasarkan Al-

Qur’an dan riwayat yang shahih, dengan urutan; Al-Qur’an 

ditafsirkan dengan Al-Qur’an, Al-Qur’an ditafsirkan dengan As-

Sunnah, Al-Qur’an ditafsirkan dengan perkataan Sahabat, dan 

Al-Qur’an ditafsirkan dengan perkataan tabi’in. 

 

1. Al-Qur’an ditafsirkan dengan Al-Qur’an 

Metode tafsir yang terbaik adalah menafsirkan Al-Qur’an 

dengan Al-Qur’an. Keterangan yang disebutkan secara umum 

pada satu ayat, dijelaskan secara detail pada ayat yang lain. 

Misalnya firman Allah q; 

 

 
66 QS. An-Nahl : 44. 
67 HR. Malik : 479. 
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لُْنَْهَادُوْ وَعَلَىْالَّذِيْ  ْقَب  كَْمِن  نَاْعَلَي  نَاْمَاْقَصَص  م   اْحَرَّ

 

“Terhadap orang-orang yahudi, Kami haramkan apa yang telah 

Kami ceritakan dahulu kepadamu.”68 

 

Ayat tersebut ditafsirkan oleh firman Allah q; 

 

الَّذِيْ  ْْهَادُوْ نَْوَعَلَىْ ْذِي  نَاْكُلَّ م  غَنَمِْظفُُرٍْوَّْْْاْحَرَّ وَال  بَقَرِْ ال  مِنَْ

شُحُوْ  ْ هِم  عَلَي  نَاْ م  ظهُُوْ حَرَّ ْ حَمَلَت  مَاْ ْ إِلََّ أوَِْْمَهُمَاْ رُهُمَاْ
وَإِنَّاْْ ْ يِهِم  بِبَغ  ْ نَاهُم  جَزَي  ذَلِكَْ بِعَظ مٍْ تَلَطَْ اخ  مَاْ ْ أوَ  حَوَايَاْ ال 

نَ.لَصَادِقُوْ 
 

“Kepada orang-orang yahudi, Kami haramkan segala binatang 

yang berkuku dan dari sapi dan domba. Kami haramkan atas 

mereka lemak dari kedua binatang tersebut, selain lemak yang 

melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan 

usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami 

hukum mereka disebabkan karena kedurhakaan mereka. 

Sesungguhnya Kami adalah Maha Benar.”69 

 

2. Al-Qur’an ditafsirkan dengan As-Sunnah 

Apabila tidak ditemukan tafsir Al-Qur’an dengan Al-

Qur’an, maka Al-Qur’an ditafsirkan dengan As-Sunnah. Karena 

As-Sunnah merupakan penjelas Al-Qur’an. Misalnya firman 

Allah q; 

 

ْ ْبَل  نَْسكَلََّ سِبُو  اْيَك  ْمَاْكَانوُ  بِهِم   ْ.رَانَْعَلَىْقُلُو 
 

68 QS. An-Nahl : 118. 
69 QS. Al-An’am : 146. 
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”Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu 

mereka usahakan merupakan dosa yang menutupi hati 

mereka.”70 

 

”Ran” dijelaskan oleh Rasulullah a adalah noktah hitam 

yang ada pada hati manusia, ketika melakukan dosa. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

ْانَْكَْْْبَْنَْذْ اْأَْذَْإِْْْنَْمِْؤْ مُْالْ ْْنَّْإِْ ْفِْْْاءُْدَْوْ سَْْْةٌْتَْكْ نُْْْت  ْابَْتَْْْنْ إِْفَْْْ،هِْبِْلْ قَْْْي 
ْادَْزَْْْادَْزَْْْنْ إِْفَْْْهُْبُْلْ قَْْْلَْقِْصُْْْرَْفَْغْ تَْاس ْوَْْْعَْزَْنَْوَْ ْانُْالرَّْْْكَْلِْذَْفَْْْ،ت 
ُْْْهُْرَْكَْذَْْْي ْذِْالَّْ ْفِْْْاللََّّ ْ)كَْْْهِْابِْتَْكِْْْي  ْْْلََّ اْوْ انُْاكَْمَْْْمْ هِْبِْوْ لُْىْقُْلَْعَْْْرَانَْسبَل 
 (ْ.نَْوْ بُْسِْكْ يَْ

 

“Sesungguhnya seorang mukmin apabila melakukan dosa, 

(maka) akan ada noktah hitam pada hatinya. Jika ia bertaubat, 

berhenti (dari berbuat dosa), dan memohon ampun (kepada 

Allah q), (maka) hatinya (kembali bersih) berkilau. Jika ia 

menambah (dosa), (maka akan) bertambah pula (noktah 

hitamnya). Demikianlah “ar-ran” yang disebutkan Allah q 

dalam Kitab-Nya, ”Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa 

yang selalu mereka usahakan merupakan dosa yang menutupi 

hati mereka.”71 

 

3. Al-Qur’an ditafsirkan dengan perkataan sahabat 

Apabila tidak ditemukan tafsir Al-Qur’an dalam Al-

Qur’an dan As-Sunnah, maka merujuk pada perkataan para 

Sahabat. Karena para Sahabat memiliki pemahaman Al-Qur’an 

 
70 QS. Al-Muththaffifin : 14. 
71 HR. Hakim : 6, Tirmidzi : 3334 dan Ibnu Majah : 4244, lafazh ini 

miliknya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih 

Ibni Majah : 3422. 
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yang tidak tertandingi oleh generasi yang lainnya. Adapun 

keunggulan tafsir para Sahabat adalah: 

 

a) Para sahabat merupakan generasi yang menjadi saksi 

sejarah turunnya Al-Qur’an. 

b) Para sahabat merupakan generasi yang paling memahami 

bahasa Al-Qur’an. 

c) Para sahabat merupakan generasi yan paling berhati-hati 

dalam mengungkapkan pesan Al-Qur’an. 

 

Rasulullah a memerintahkan agar mengambil tafsir Al-

Qur’an dari para sahabat, khususnya dari ‘Abdullah bin Mas’ud 

y. Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amr p, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ْْنِْمِْْةٍْعَْبَْرْ أَْْنْ مِْْآنَْرْ قُْواْالْ ذُْخُْ نِْأمُِِّ ْنِْبْ ْاذِْعَْمُْوَْْ-هِْبِْْأَْدَْبَْفَْ-ْدٍْبْ عَْاب 
ْوَْْبٍْعْ كَْْنِْيْبْ بَأُْْوَْْلٍْبَْجَْ ْبِْىْأَْلَْوْ مَْْمٍْالِْسَْْمِن   ْْةَْفَْيْ ذَْحُْْي 

 

”Ambilah Al-Qur’an dari empat orang; Ibnu Ummi ‘Abd (yaitu; 

‘Abdullah bin Mas’ud) -Rasulullah a memulai penyebutan 

dengannya,- Muadz bin Jabal, Ubay bin Ka’ab dan Salim maula 

Abu Hudzaifah o.”72 

 

‘Abdullah bin Mas’ud y telah belajar tujuh puluh surat 

langsung dari Nabi a tanpa perantara, dan surat-surat yang 

lainnya belajar melalui perantara. Ibnu Mas’ud y mengetahui 

latar belakang dan tempat turunnya seluruh ayat Al-Qur’an, 

yang jumlahnya lebih dari enam ribu ayat. Berkata ‘Abdullah 

bin Mas’ud y; 

 

 
72 HR. Ahmad, Bukhari : 3759, lafazh ini miliknya dan Muslim : 2464. 
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ْلَْزِْاْنُْمَْْْهُْرُْيْ غَْْْهَْلَْْاِْلََْْْي ْذِْالَّْوَْ ْإِْْْاللََِّّْْْابِْتَْكِْْْنْ مِْْْةُْآيَْْْت  ْمُْلَْعْ أَْاْْنَأَْْْوَْلََّ
ْلَْزِْنُْْْنْ مَْيْ فِْ ْلَْزِْنُْ نَْيْ أَْوَْْْت  ْابِْتَْكِْبِْْْمَْلَْعْ أَْْْدٍْحَْأَْْْانُْكَْمَْْْمُْلَْعْ أَْْْوْ لَْوَْْْت 

ْنِِّْمِْْاللََِّّْ ْهُْتُْيْ تَْاْلَََْايَْطَْمَْالْ ْهُْلَْاوَْنَْتَْْي 
 

“Demi (Allah q) yang tidak ada sesembahan (yang berhak 

untuk disembah) selain Dia. Tidak ada satu ayat pun di dalam 

Kitabullah yang diturunkan, kecuali aku mengetahui untuk siapa 

ayat tersebut diturunkan, dimana ayat tersebut diturunkan. 

Seandainya aku mengetahui ada seorang yang lebih mengetahui 

dariku tentang Kitabullah yang mampu aku jangkau dengan 

tunggangan, sungguh aku akan mendatanginya.”73 

 

‘Abdullah bin ‘Abbas p merupakan Sahabat yang paling 

mengerti tafsir Al-Qur’an setelah ‘Abdullah bin Mas’ud y. 

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 5, 

 

ْفِْْْأَْرَْقَْفَْْْاسَْالنَّْْْبَْطَْخَْفَْ ْفِْوَْْْةِْرَْقَْبَْالْ ْْةَْرَْوْ سُْْْهِْتِْبَْطْ خُْْْي  ْةٍْايَْوَْرِْْْي 
ْةَْرَْوْ سُْ ْرِْوْ النُّْْ تَْهَْرَْسَْفَْفَْْ ْهُْتْ عَْمِْسَْْْوْ لَْ ارًْْيْ سِْفْ اْ ْمُْوْ الرُّْْ ْْكُْرْ التُّْوَْْ
 ْ.اوْ مُْلَْس ْلََْْْمُْلَْيْ الدَّْوَْ

 

“(‘Abdullah bin ‘Abbas p) pernah berkhutbah dihadapan 

manusia, ia membaca di dalam khutbahnya Surat Al-Baqarah –

dalam riwayat lain; Surat An-Nur.- Ia menafsirkannya, 

seandainya penduduk Romawi, Turki, dan Dailam 

mendengarnya, niscaya mereka semuanya akan masuk Islam.”74 

 

 
73 Muqaddimah fi Ushulit Tafsir, 13. 
74 Muqaddimah fi Ushulit Tafsir, 13. 
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Di antara contoh tafsir berdasarkan perkataan sahabat 

adalah firman Allah q: 

 

سِيُّهُْ ضَْ وَسِعَْكُر  رَ  مَاوَاتِْوَالْ   السَّ

 

”Kursi-Nya meliputi langit dan bumi.” 

 

“Kursi” pada ayat tersebut dijelaskan oleh Ibnu ‘Abbas p; 

 

ْسِْرْ كُْلْ اَْ  ْ.هُْرَْدْ قَْْدٌْحَْأَْْرُْدِْقْ ْيَْلََْْشُْرْ عَْالْ وَْْنِْيْ مَْدَْقَْالْ ْعُْضِْوْ مَْْي 

 

“Kursi adalah tempat kedua telapak kali (Allah q). ‘Arsy (Allah 

q) tidak ada seorang pun yang mengetahui besarnya.”75 

 

4. Al-Qur’an ditafsirkan dengan perkataan tabi’in 

Apabila tidak ditemukan tafsir Al-Qur’an dalam Al-

Qur’an, As-Sunnah dan perkataan sahabat, maka Jumhur ulama’ 

dalam masalah ini merujuk pada perkataan tabi’in. Keutamaan 

tafsir tabi’in adalah: 

a) Tidak terkontaminasi dengan pemahaman yang sesat. 

b) Kalimat yang digunakan singkat, namun padat makna. 

c) Tidak bertentangan dengan bahasa. 

d) Sebagaian besar diriwayatkan dari jalur sanad yang kuat 

dan masyhur. 

 

Ahli tafsir dari kalangan tabi’in antara lain adalah; 

Mujahid, Sa’id bin Jubair, Ikrimah (maula ‘Abdullah bin ‘Abbas 

p), Atha bin Abi Rabah, Al-Hasan Al-Bashri, Masruq bin Al-

Ajda’, Sa’id in Musayyab, Abul Aliyah, Ar-Rafi’ bin Anas, 

Qatadah dan Adh-Dhahak bin Muzahim n. Tokoh utama 

mufassir generasi tabi’in adalah Mujahid 5. Mujahid 5 

pernah mengatakan, “Aku membacakan mushaf Al-Qur’an 

 
75 Mukhtashar Al-‘Uluw lil ‘Aliyyil Ghaffar, 58. 
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kepada ‘Abdullah bin ‘Abbas p sebanyak tiga kali, dari mulai 

Al-Fatihah sampai khatam. Aku berhenti pada setiap ayat untuk 

menanyakan hal-hal yang berkaitan dengannya.” 

 

Berkata Sufyan Ats-Tsauri 5; 

 

ْهِْبِْْكَْبُْس ْحَْفَْْدٍْاهِْجَْمُْْنْ عَْْْرُْيْ سِْفْ التَّْْكَْاءَْاْجَْذَْإِْ
 

“Apabila datang kepadamu tafsir dari Mujahid, maka itu sudah 

cukup bagimu.”76 

 

Orang yang paling ‘alim dalam bidang tafsir adalah 

penduduk Makkah, karena mereka adalah murid-murid 

‘Abdullah bin ‘Abbas p, seperti; Mujahid, Atha bin Abi Rabah, 

Ikrimah, Thawus, Abu Sya’tsa dan Sa’id bin Jubair n. 

Berikutnya adalah penduduk Kuffah, karena mereka adalah 

murid-murid ‘Abdullah bin Mas’ud y, seperti; Alqamah, Al-

Aswad dan ‘Ubaidah As-Salmani n. 

 

Di antara contoh kitab tafsir bil ma’tsur adalah: 

❖ Jami’ul Bayan, karya Ibnu Jarir Ath-Thabari. 

❖ Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, karya, Al-Hafizh Ibnu Katsir. 

 

b. Tafsir bir Ra’yi 

Tafsir bir ra’yi adalah menafsirkan Al-Qur’an melalui 

proses ijtihad (rasio). Tafsir bir ra’yi terbagi menjadi dua, yaitu: 

 

1. Tafsir bir ra’yi yang terpuji  

Tafsir bir ra’yi yang terpuji adalah menafsirkan Al-Qur’an 

dengan ijtihad sesuai kaidah-kaidah dalam berijtihad dan 

beristimbath. Sehingga hasil tafsirannya akan sejalan dengan 

tafsiran para salaf; Sahabat dan tabi’in.  

 

 
76 Muqaddimah fi Ushulit Tafsir, 2. 
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2. Tafsir bir ra’yi yang tercela 

Tafsir bir ra’yi yang tercela adalah menafsirkan Al-Qur’an 

tanpa ilmu atau menafsirkan Al-Qur’an berdasarkan rasio yang 

bathil. Sehingga hasil tafsirannya akan bertentangan dengan 

tafsiran para salaf; Sahabat dan tabi’in.  

 

 

Perbedaan Penafsiran 
Perbedaan dalam bidang tafsir lebih sedikit dibandingkan 

perbedaan pendapat dalam bidang fiqih, karena perbedaan 

pendapat dalam bidang hukum sangat kompleks. Perbedaan 

tafsir Al-Qur’an pada masa Sahabat lebih sedikit dibandingkan 

perbedaan tafsir pada masa tabi’in, hal ini dikarenakan dua hal. 

Pertama, Al-Qur’an diturunkan dalam bahasa mereka (bahasa 

Arab) yang belum mengalami perubahan. Sehingga merekalah 

orang yang paling mengetahui makna Al-Qur’an. Setelah masa 

sahabat kualitas bahasa Arab generasi berikutnya mulai 

menurun. Kedua, tidak ada seorang pun dari para Sahabat yang 

merasa bahwa pendapatnya paling benar. Bahkan ‘Umar bin 

Khaththab y mengakui kesalahannya ketika diingatkan oleh 

seorang wanita.  

 

Perbedaan penafsiran yang terjadi pada generasi awal 

hanya perbedaan ragam (ikhtilaf tanawwu’), bukan perbedaan 

yang saling bertentangan (ikhtilaf tadhad). Perbedaan tersebut 

diklasifikasikan menjadi dua, antara lain: 

 

Pertama, masing-masing mufassir mengungkapkan makna 

sebuah kata dengan redaksi yang berbeda dari redaksi yang 

lainnya, yang pada dasarnya memiliki maksud yang sama. 

Misalnya; ash-shiratal mustaqim (jalan yang lurus), sebagian 

menafsirkan dengan Kitabullah, sebagian menafsirkan dengan 

Islam. Kedua tafsiran ini sama, karena berislam berarti 

mengikuti Kitabullah.77 

 
77 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 71. 
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Kedua, masing-masing mufassir menafsirkan kata yang 

bersifat umum dengan menyebutkan sebagian makna, dari 

sekian banyak maknanya. Misalnya firman Allah q; 

 

الَّذِيْ  كِتَابَْ ال  نَاْ رَث  أوَ  ْ ظَالِمٌْثمَُّ ْ هُم  فَمِن  عِبَادِنَاْ ْ مِن  نَاْ طَفَي  اص  نَْ
ْمُّْلِِّْ هُم  سِهِْوَمِن  ِْذَلِكَْنَف  نِْاللََّّ رَاتِْبِإِذ  خَي  ْسَابِقٌْبِال  هُم  تَصِدٌْوَمِن  ق 

كَبِيْ ْهُوَْ لُْال   ْ.رُْال فَض 

 

“Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang 

Kami pilih di antara hamba-hamba Kami. Lalu di antara 

mereka ada yang menzhalimi dirinya sendiri, di antara mereka 

ada yang pertengahan dan di antara mereka ada (pula) yang 

lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah q. Yang 

demikian itu adalah karunia yang sangat besar.”78 

 

Sebagian ulama’ generasi awal menafsirkan; orang yang 

menzhalimi dirinya sendiri adalah orang yang mengakhirkan 

shalat dari waktunya. Orang yang pertengahan adalah orang 

yang melaksanakan shalah pada waktunya. Orang yang lebih 

dahulu berbuat kebaikan adalah orang yang shalat pada awal 

waktunya. Ada yang menafsirkan; orang yang menzhalimi 

dirinya sendiri adalah orang yang tidak berzakat. Orang yang 

pertengahan adalah orang yang membayar zakat wajib. Orang 

yang lebih dahulu berbuat kebaikan adalah orang yang 

menunaikan zakat dan memberikan sedekah sunnah.79 

 

Ada juga yang menafsirkan; orang yang menzhalimi 

dirinya sendiri adalah orang yang mengabaikan kewajiban dan 

terlena dalam perbuatan yang terlarang. Orang yang pertengahan 

adalah orang yang melakukan kewajiban dan meninggalkan 

 
78 QS. Fathir : 32. 
79 Al-Itqan, 2/177. 
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keharaman. Orang-orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan 

adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah q dengan 

melaksanakan kewajiban dan ditambah dengan berbagai 

kebaikan sunnah.80 

 

Ketiga tafsiran di atas tidak saling bertentangan, karena 

masing-masing menyebutkan satu macam ibadah yang tercakup 

oleh ayat, sementara ayat tersebut bersifat umum meliputi 

seluruh tindakan yang pelakunya digolongkan dalam tiga 

kategori, menzhalimi diri sendiri, pertengahan dan lebih dahulu 

berbuat kebaikan. 

 

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dikalangan para 

mufassir tentang suatu ayat Al-Qur’an, yang perbedaan tersebut 

hanya pada ranah perbedaan ragam (ikhtilaf tanawwu’) dan 

masing-masing penafsiran masih sejalan dengan penafsiran para 

salaf; sahabat dan tabi’in, maka diperbolehkan menggunakan 

beberapa penafsiran tersebut. Sebagaimana kaidah kafsir: 

 

نِْ نَيَي  مَع  تَمِلُْ تَح  يَةُْ الآ  كَانَتِْ عَلَىْْْإِذَاْ لِْحََدِهِمَاْ جَحَْ مَر  لََْ
عًا. هِمَاْجَمِي  مِلُْعَلَي  خَرِْوَلََْيَتَضَادَانِْفَإِنَّهَاْتَح  ْالآ 

 

“Jika suatu ayat memiliki kemungkinan dua makna yang tidak 

dapat dikuatkan salah satu dari keduanya dan keduanya tidak 

saling bertentangan, maka maknanya dibawa kepada 

keduanya.”81 

 

 

 

 

 

 
80 Muqaddimah fi Ushulit Tafsir, 4. 
81 Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, 130. 
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Sehingga yang tepat kita katakan ketika mendapati 

perbedaan penafsiran semacam ini adalah, “Sebagian ahli tafsir 

menafsirkan demikian,” bukan dengan mengatakan, “Para ahli 

tafsir berbeda pendapat dalam masalah ini.” Namun jika terjadi 

perbedaan penafsiran tentang suatu ayat Al-Qur’an dan 

perbedaan tersebut saling bertentangan (ikhtilaf tadhad), maka 

yang kita ambil adalah penafsiran yang sejalan dengan 

penafsiran para salaf; Sahabat dan tabi’in. Karena para Sahabat 

dan tabi’in adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang 

tafsir Al-Qur’an. 

 

 

 

 

***** 
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KAIDAH TAFSIR 
 

 

Allah q memerintahkan kepada kita untuk memahami dan 

mentadabburi Al-Qur’an. Allah q berfirman; 

 

لِِّْ مُبَارَكٌْ كَْ إِلَي  نَاهُْ زَل  أنَ  أوُلوُْْْآبَّرُوْ يَدَّْكِتَابٌْ وَلِيَتَذَكَّرَْ آيَاتِهِْ
بَابِْ لَ   .الْ 

 

“Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu yang 

penuh dengan keberkahan supaya mereka memperhatikan ayat-

ayat-Nya dan agar mendapat pelajaran orang-orang yang 

mempunyai pikiran.”82 

 

Di antara keilmuan pokok untuk memahami Al-Qur’an 

adalah tafsir Al-Qur’an. Dalam menafsirkan Al-Qur’an ada 

kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan agar tafsiran tidak 

menyimpang. Kaidah tafsir adalah kaidah universal yang 

digunakan untuk memahami makna Al-Qur’an dan untuk 

memilih pendapat di antara para mufassir.83 Berikut ini adalah 

beberapa kaidah tafsir Al-Qur’an beserta penjelasan dan 

contohnya.  

 

Kaidah Pertama; 
 

بَابِْ سَ  صِْالْ  فَاظِْلََْبِخُصُو  لَ  مِْالْ  رَةُْبِعُمُو  عِب   اَل 

 

Pelajaran (diambil) dengan umumnya lafazh-lafazh bukan 

dengan khususnya sebab-sebab84 

 
82 QS. Shad : 29. 
83 Al-Muhadzdzab fi Ushulit Tafsir, 165. 
84 Al-Qawa’idul Hisan, 16. 
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Jika satu ayat menggunakan redaksi yang bersifat umum, 

maka diterapkan sesuai dengan keumuman redaksi tersebut, 

meskipun ayat itu turun berkenaan dengan peristiwa tertentu. 

Misalnya firman Allah q; 

 

الَّذِيْ  عَنِْ ُْ اللََّّ هَاكُمُْ يَن  يُقَاتِلُوْ لََْ ْ لَم  يْ نَْ الدِِّ فِيْ ْ ْكُم  وَلَم  نِْ

رِجُوْ  مِِّْيُخ  ْ وْ كُم  تَبَرُّ ْ أنَ  ْ دِيَارِكُم  ْ سِطوُْ ن  وَتُق  ْ إِنَّْْْآهُم  ْ هِم  َْإِلَي  اللََّّ ْ

سِطِيْ  مُق  ْال   .نَْيُحِبُّ
 

“Allah (q) tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan 

berlaku adil terhadap orang-orang (kafir) yang tidak 

memerangi kalian karena agama dan tidak (pula) mengusir 

kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah (q) mencintai 

orang-orang yang berlaku adil.” 

 

Ayat ini turun berkenaan dengan keinginan Asma’ binti 

Abu Bakar yang ingin menyambung silaturrahim dengan ibunya 

yang kafir. Berkata Asma’ binti Abu Bakar p, ia berkata; 

ْنِْتْ تَْأَْ ْمِِّْأُْْْي  ْفِْْْةًْبَْاغِْرَْْْي  ُْلَّْصَْْْيِِّْبِْالنَّْْْدِْهْ عَْْْي  اللََّّ ْمَْلَّْسَْوَْْْهِْيْ لَْعَْْْىْ
ْبِْالنَّْْْتُْلْ أَْسَْفَْ ُْلَّْصَْْْيَّ ْالَْقَْْْمْ عَْنَْْْ:الَْقَْْْ؟اهَْلُْآصِْْْمَْلَّْسَْوَْْْهِْيْ لَْعَْْْىْاللََّّ

ُْْْلَْزَْن أَْْفَْْْ:ةَْنَْيْ يَْعُْْْنُْبْ  ُْْْمُْاكُْهَْنْ ْيَْ}لََْْْ:اهَْيْ ىْفِْالَْعَْتَْْْاللََّّ ْْنَْيْ ذِْالَّْْْنِْعَْْْاللََّّ
ْْ.{نِْيْ يْالدِِّْفِْْمْ كُْوْ لُْاتِْقَْيُْْمْ لَْ

 

“Pada masa Nabi a ibuku mendatangiku (karena) 

kerinduan(nya kepadaku). Maka aku bertanya kepada Nabi a, 

“Bolehkah aku menyambung silaturrahim dengan ibuku?” Nabi 

a bersabda, “Ya.” Berkata Ibnu Uyainah 5,85 “Maka Allah 

 
85 Beliau adalah seorang Tabi’ut Tabi’in di Makkah yang wafat tahun 198 H. 
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q menurunkan (ayat), ”Allah (q) tidak melarang kalian untuk 

berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak 

memerangi kalian karena agama.86”87 

 

Meskipun ayat tersebut turun berkenaan dengan kejadian 

Asma’ binti Abu Bakar p, namun redaksi ayat tersebut berlaku 

umum. Diperbolehkan berbuat baik dan berlaku adil kepada 

orang kafir yang tidak memerangi dan tidak mengusir kaum 

muslimin. 

 

Kaidah Kedua; 
 

يِ، يِ،ْأوَِْالنَّه  ْسِيَاقِْالنَّف  طِ،ْأوَِْْْْإِذَاْوَقَعَتِْالنَّكِرَةُْفِي  ر  أوَِْالشَّ
مِْ عُمُو  ْعَلَىْال  هَامِ،ْدَلَّت  تِف  س  ِ  الَ 

 

Apabila (lafazh) Nakirah terdapat pada konteks kalimat 

penafian, larangan, syarat atau pertanyaan, (maka) menunjukkan 

pada keumuman88 

 

Contoh dari kaidah ini dalam Al-Qur’an sangat banyak. 

Misalnya firman Allah q; 

 

رِكُوْ  َْوَلََْتشُ  بُدُواْاللََّّ ئًااْبِهِْشَْوَاع   ي 

 

“Sembahlah Allah (q) dan janganlah kalian mempersekutukan-

Nya dengan sesuatu apapun.”89 

 

 

 

 
86 QS. Al-Mumtahanah : 8. 
87 HR. Bukhari : 5978. 
88 Al-Qawa’idul Hisan, 20. 
89 QS. An-Nisa’ : 36. 
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Juga firman Allah q; 

 

عَلُوْ  دَادًاْوَّْفَلََْتَج  ِْأنَ  لَمُوْ اْلِلََّّ ْتَع  تُم   .نَْأنَ 

 

“Maka janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah 

(q), sedangkan kalian mengetahui.”90 

Ayat-ayat ini melarang kita mempersekutukan Allah q dengan 

apapun, baik dalam hati, perkataan maupun perbuatan, baik 

syirik yang besar, yang kecil, yang tersembunyi maupun yang 

terang-terangan.91 

 

Misal yang lain, firman Allah q; 

 

ْمِِّْمَاْ رُهُْلَكُم  ْإِلَهٍْغَي   ن 

 

“Sekali-kali tidak ada sesembahan bagi kalian selain Dia.”92 

 

Ayat ini menafikan semua sesembahan selain Allah q. 

 

Misal yang lain, firman Allah q; 

 

ْفُرُوْ ْوَزَيَّنَّاهَا  ْ.جٍْوَمَاْلَهَاْمِن 
 

“Kami menghiasinya, serta pada (langit tersebut) tidak terdapat 

retak sedikit pun?”93 

 

Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada sedikit pun bagian dari 

langit yang retak, apalagi lubang. 

 

 
90 QS. Al-Baqarah : 22. 
91 Al-Qawa’idul Hisan, 20. 
92 QS. Al-A’raf : 59. 
93 QS. Qaf : 6. 
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Misal yang lain, firman Allah q; 

 

ْمِِّْ ْنِِّْوَمَاْبِكُم  مَةٍْفَمِنَْاللََِّّْن   ع 

 

“Apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka (itu datangnya) 

dari Allah (q).”94 

 

Ayat ini menunjukkan bahwa semua kenikmatan yang kita 

didapatkan, baik berupa kesehatan, keselamatan, kesenangan 

dan yang lainnya, semuanya merupakan karunia dari Allah q. 

 

Misal yang lain, firman Allah q; 

ةٍْوَّْ ْقُوَّ  ْ.لََْنَاصِرٍْفَمَاْلَهُْمِن 
 

“Maka sekali-kali tidak ada bagi manusia suatu kekuatan pun 

dan tidak (pula) penolong.”95 

 

Juga firman Allah q; 

 

سٌْلِِّْ لِكُْنَف  مَْلََْتَم  ئًايَو  سٍْشَي   نَف 

 

”(Yaitu) hari (ketika) seseorang tidak mampu menolong orang 

lain sedikit pun.”96 

Ayat ini mencakup semua nafs (orang), baik itu kekasih, kerabat 

dekat atau orang lain. Pada Hari Kiamat mereka semua tidak 

mampu menolong dan memberikan manfaat kepada orang lain 

sedikit pun.97 

 

 

 
94 QS. An-Nahl : 53. 
95 QS. Ath-Thariq : 10. 
96 QS. Al-Infithar : 19. 
97 Al-Qawa’idul Hisan, 20. 
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Misal yang lain, firman Allah q; 

 

مَعُْفِيْ لََْ  .هَاْلََغِيَةًْتَس 
 

”Tidak engkau dengar di dalamnya perkataan yang tidak 

berguna.”98 

 

Ayat ini menafikan semua perkataan yang tidak berguna di 

Surga. Sehingga perkataan para penghuni Surga adalah 

perkataan yang baik dan bermanfaat yang mengandung dzikir 

kepada Allah q disertai adab yang baik dalam bergaul, yang 

menjadikan hati senang dan menjadikan dada lapang.99 

 

Kaidah Ketiga; 
 

عٍْ نَو  ْ ِ لُْكُلِّ التَّضَادُْيَجِبُْحَم  ْظَاهِرُهَاْ الَّتِي  آنِيَّةُْ قُر  ال  يَاتُْ اَلآ 
هَاْعَلَىْحَالٍْبِحَسَبِْمَاْيَلِْ مَقَامَْمِن  قُْوَيُنَاسِبُْال   ي 

 

Ayat-ayat Al-Qur’an yang zhahirnya tampak bertentangan, 

(maka) ayat-ayat tersebut wajib dipahami pada konteks yang 

sesuai dengan kedudukan(nya)100 

 

Semua ayat-ayat di dalam Al-Qur’an tidak ada yang 

bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana 

firman Allah q; 

 

 
98 QS. Al-Ghasyiyah : 11. 
99 Taisirul Karimir Rahman, 922. 
100 Al-Qawa’idul Hisan, 35. 
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ِْلَوَجَدُوْ أفََلََْيَتَدَبَّرُوْ  رِْاللََّّ ْعِن دِْغَي  ْكَانَْمِن  آنَْوَلَو  قُر  هِْاْفِيْ نَْال 

تِلََفًاْكَثِيْ   ْ.رًااخ 

 

“Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur’an? Seandainya 

Al-Qur’an itu bukan dari sisi Allah (q), niscaya mereka akan 

mendapatkan di dalamnya pertentangan yang banyak.”101 

 

Jika ada ayat yang terkesan bertentangan dengan ayat yang 

lainnya, maka ayat tersebut harus dipahami sesuai dengan 

kedudukannya. Misalnya firman Allah q; 

 

ْ مَئِذٍْلََّ أَْفَيَو  بِهِْإِن سٌْوَّْْيسُ  ْذَن   .نٌّْآلََْجَْلُْعَن 

 

“Pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang 

dosanya.”102 

 

Sedangkan disebutkan dalam ayat yang lain; 

 

بُدُوْ وَقِيْ  ْتَع  تُم  ْأيَ نَْمَاْكُن   ْ.نَْلَْلَهُم 

 

“Ditanyakan kepada mereka, “Dimanakah (berhala-berhala) 

yang dahulu selalu kalian sembah.”103 

 

Disebutkan pula dalam ayat yang lain; 

 

مَْيُنَادِيْ  ْفَيَقُوْ وَيَو  سَلِيْ ْآلُْمَاذَْهِم  مُر  تُمُْال   .نَْأجََب 

 
101 QS. An-Nisa’ : 82. 
102 QS. Ar-Rahman : 39. 
103 QS. Asy-Syu’ara : 92. 
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“(Ingatlah) hari (ketika) Allah (q) menyeru mereka, seraya 

bertanya, “Apakah jawaban kalian (terhadap seruan dakwah) 

para Rasul?”104 

 

Pada ayat yang pertama menyebutkan bahwa dosa 

manusia dan jin tidak ditanyakan. Namun pada dua ayat 

berikutnya mereka ditanya tentang dosa kesyirikan yang pernah 

mereka lakukan dan ditanya pula tentang tanggapan mereka 

terhadap seruan dakwah para Rasul. Pertanyaan yang dinafikan 

adalah pertanyaan untuk mengetahui dosa-dosa yang telah 

dilakukan oleh manusia dan jin. Allah q tidak memerlukan hal 

itu, karena pengetahuan Allah q sangat sempurna meliputi 

seluruh urusan mereka, baik yang lahir maupun yang batin, baik 

yang terang maupun yang samar.105 Pada Hari Kiamat telah 

dijadikan tanda-tanda yang dengan tanda-tanda tersebut mereka 

dapat dikenali; apakah sebagai pelaku kebaikan ataukah sebagai 

pelaku keburukan.106 Sedangkan pertanyaan yang ditetapkan 

adalah berkenaan dengan perbuatan yang telah mereka lakukan. 

Hal juga menunjukkan bahwa Allah q menghukum sesuai 

dengan keadilan dan kebijaksanaan-Nya.107 

 

Misal yang lain, firman Allah q; 

 

افِعِيْ  ْشَفَاعَةُْالشَّ فَعُهُم  ْ.نَْفَمَاْتَن 
 

”Tidak bermanfaat lagi bagi mereka syafa’at dari orang-orang 

yang memberikan syafa’at.”108 

 

 

 

 
104 QS. Al-Qashash : 65. 
105 Al-Qawa’idul Hisan, 36. 
106 Taisirul Karimir Rahman, 831. 
107 Al-Qawa’idul Hisan, 36. 
108 QS. Al-Muddatstsir : 48. 
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Sedangkan disebutkan dalam ayat yang lain; 

 

نِهِْ ْبِإِذ  دَهُْإِلََّ فَعُْعِن  ْيَش  ْذَاْالَّذِي   مَن 

 

“Tidak ada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah (q) tanpa 

izin-Nya.”109 

 

Ayat yang pertama menafikan adanya syafa’at, sedangkan 

ayat yang kedua menetapkan adanya syafa’at. Syafa’at yang 

dinafikan adalah syafa’at yang tidak mendapat izin dari Allah q 

dan diberikan kepada orang yang tidak diridhai oleh Allah q. 

Sedangkan syafa’at yang ditetapkan adalah syafa’at yang 

diizinkan oleh Allah q dan diberikan kepada orang-orang yang 

diridhai-Nya, setelah mendapatkan izin dari Allah q.110 

 

Kaidah Keempat; 
 

كَرِي مِْ آنِْال  قُر  وَارِدَةِْفِيْال  مَاءِْال  سَ  ضُْالْ  ْعَلَىْْْبَع  رِدَْدَلَّ إِذَاْأفُ 
لَهُ، مُنَاسِبِْ ال  عَامِْ ال  نَىْ مَع  عَلَىْْْال  ْ دَلَّ رِهِْ غَي  مَعَْ قُرِنَْ وَإِذَاْ

نَى، مَع  ضِْال  هِْْبَع  ْمَاْقُرِنَْمَعَهُْعَلَىْبَاقِي   وَدَلَّ

 

Sebagian kata-kata yang terdapat di dalam Al-Qur’anul Karim 

jika disebutkan secara menyendiri, (maka) menunjukkan makna 

umum yang sesuai dengannya. Namun jika disebutkan beserta 

selainnya, (maka) menunjukkan sebagian makna dan kata lain 

yang disebutkan bersama kata tersebut menunjukkan (makna) 

yang lainnya111 

 

 
109 QS. Al-Baqarah : 255. 
110 Al-Qawa’idul Hisan, 37. 
111 Al-Qawa’idul Hisan, 45. 
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Misalnya kata “iman” dan “amal shalih.” Jika kata 

“iman” disebutkan sendirian, maka “iman” mencakup semua 

keyakinan dan syari’at dalam agama, baik secara lahir maupun 

batin. Namun jika kata “iman” digabungkan dengan kata “amal 

shalih,” seperti dalam firman Allah q; 

 

ْالَّذِيْ  الِحَاتِْنَْآمَنوُْ إِنَّ  اْوَعَمِلُواْالصَّ

 

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal 

shalih.”112 

 

Maka ”iman” bermakna pembenaran dan keyakinan dalam hati. 

Sedangkan ”amal shalih” bermakna syari’at yang bersifat 

ucapan maupun perbuatan.113 

 

Demikian juga dengan kata “al-birr” dan “taqwa.” Jika 

kata “birr” disebutkan sendirian, maka “al-birr” berarti 

melakukan perintah Allah q dan menjauhi larangan Allah q, 

sebagaimana arti kata “taqwa.” Namun jika kata “al-birr” 

digabungkan dengan kata “taqwa,” seperti dalam firman Allah 

q; 

 

وَىوَتَعَاوَنوُْ  وَالتَّق  ْ بِرِِّ ال  عَلَىْ ْاْ تَعَاوَنوُْ ْ ث مِْوَلََْ ِ الإ  عَلَىْ اْ
وَانِْ عُد   وَال 

 

”Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan 

ketaqwaan dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam 

dosa dan permusuhan.”114 

 

 
112 QS. Al-Baqarah : 277. 
113 Al-Qawa’idul Hisan, 45. 
114 QS. Al-Ma’idah : 2. 
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Maka ”al-birr” bermakna sesuatu yang dicintai dan diridhai 

oleh Allah q, baik berupa ucapan maupun perbuatan. 

Sedangkan ”taqwa” bermakna meninggalkan seluruh hal-hal 

yang diharamkan oleh Allah q.115 

 

Demikan pula kata ”itsm” dan ”’udwan” pada ayat di 

atas. Jika kata “itsm” disebutkan sendirian, maka “itsm” 

mencakup semua dosa, baik yang terjadi antara hamba dengan 

Allah q maupun dosa yang terjadi antar sesama hamba. Namun 

jika kedua kata tersebut digabungkan, maka ”itsm” bermakna 

kemaksiatan yang terjadi antara hamba dengan Allah q 

sedangkan ”’udwan” bermakna kemaksiatan antar sesama 

hamba yang menyangkut masalah darah, harta dan kehormatan 

mereka.116 

 

Misal yang lain, adalah kata “ibadah” dengan 

“tawakkal.” Jika kata “ibadah” disebutkan sendirian, maka 

“ibadah” mencakup semua yang dicintai dan diridhai oleh 

Allah q, baik lahir maupun batin termasuk di dalamnya adalah 

tawakkal. Namun jika kata “ibadah” digabungkan dengan kata 

“tawakkal,” seperti dalam firman Allah q; 

 

هِْ ْعَلَي  هُْوَتَوَكَّل  بُد   فَاع 

 

”Sembahlah Dia dan bertawakkallah kepada-Nya.”117 

 

Maka ”ibadah” bermakna semua bentuk perintah, baik lahir 

maupun batin. Sedangkan ”tawakkal” bermakna ketergantungan 

hati kepada Allah q dalam meraih manfaat dan menghindarkan 

diri dari mudharat, dengan keyakinan yang sempurna bahwa 

Allah q yang akan membantu untuk mewujudkannya.118 

 
115 Al-Qawa’idul Hisan, 46. 
116 Al-Qawa’idul Hisan, 46. 
117 QS. Hud : 123. 
118 Al-Qawa’idul Hisan, 46. 
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Demikian pula kata “fakir” dan “miskin.” Jika salah satu 

dari keduanya disebutkan sendirian, maka mengandung arti 

kedua-duanya. Namun jika kedua kata tersebut digabungkan, 

seperti dalam firman Allah q; 

 

مَسَاكِيْ  فُقَرَاءِْوَال  دَقَاتُْلِل   نِْإِنَّمَاْالصَّ

 

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang 

fakir, dan orang-orang miskin.”119 

 

Maka ”fakir” adalah orang yang sangat membutuhkan yang 

tidak mendapatkan sesuatu apapun untuk mencukupi 

kebutuhannya. Sedangkan ”miskin” adalah orang yang 

kebutuhannya di bawah tingkatan fakir.120 

 

Kaidah Kelima; 
 

عَلَى ْ يَدُلُّ نَىْ ال حُس  ِْ اللََّّ مَاءِْ بِأسَ  يَاتِْ الآ  مُْ مَْ خَت  ال حُك  ْ أنََّ
رَْلَهُْتَعَْ كُو  مُذ  كَرِي مِْال  مِْال  س  ِ  لَّقَْبِذَلِكَْالَ 

 

Menutup ayat-ayat dengan Asmaul Husna menunjukkan bahwa 

hukum yang disebutkan pada ayat itu terkait dengan Nama yang 

Mulia tersebut121 

 

Semua syari’at, perintah dan akhlak bersumber dari 

Asmaul Husna dan berkaitan dengan Asmaul Husna tersebut. 

Kita akan mendapatkan ayat-ayat yang berbicara tentang rahmat 

akan diakhiri dengan sifat rahmat. Sedangkan ayat-ayat yang 

berbicara tentang hukuman dan adzab akan diakhiri dengan 

 
119 QS. At-Taubah : 60. 
120 Al-Qawa’idul Hisan, 46. 
121 Al-Qawa’idul Hisan, 49. 
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nama yang mengandung pengertian ’izzah (Maha Perkasa), 

Maha Kuasa, Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui.  

 

Misalnya firman Allah q; 

 

عَْسَمَاوَاتٍْوَّْ ْسَب  اهُنَّ ءٍْعَلِيْ فَسَوَّ ْشَي  ِ  .مٌْهُوَْبِكُلِّ

 

“Lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui 

segala sesuatu.”122 

 

Allah q menyebutkan cakupan pengetahuan-Nya yang sangat 

luas setelah menyebutkan bahwa Dia telah menciptakan langit 

dan bumi. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan Allah q 

tentang alam semesta adalah pengetahuan yang sempurna.123 

 

Misal yang lain, firman Allah q; 

 

ْخَلَقَْْ لَمُْمَن  خَبِيْ وَهُوَْاللَّطِيْ ألَََْيَع   .رُْفُْال 
 

”Apakah Allah (q) tidak mengetahui apa yang telah 

diciptakan-Nya, sedangkan Dia Maha Halus lagi Maha 

Mengetahui?”124 

 

Penciptaan Allah q dan pengaturan semua makhluk-Nya 

merupakan bukti ilmu dan pengetahuan Allah q. Apakah 

mungkin Dia menciptakan jika Dia tidak mengetahui 

ilmunya?125 Tentu hal tersebut tidak mungkin. 

 

Misal yang lain, setelah Allah q menjelaskan ketentuan 

pembagian warisan, Allah berfirman q; 

 
122 QS. Al-Baqarah : 29. 
123 Al-Qawa’idul Hisan, 50. 
124 QS. Al-Mulk : 14. 
125 Al-Qawa’idul Hisan, 50. 



58 

َْكَانَْعَلِيْ ضَةًْمِِّْفَرِيْ  ْاللََّّ ْإِنَّ
ِ  .مًامًاْحَكِيْ نَْاللََّّ

 

“Ini adalah ketetapan dari Allah (q). Sesungguhnya Allah (q) 

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”126 

 

Maka hal ini menunjukkan bahwa Allah q mengetahui apa yang 

tidak diketahui oleh para makhluk dan Allah q telah 

meletakkan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Oleh karena itu, 

maka berikanlah harta warisan kepada orang-orang yang berhak 

untuk menerimanya sesuai dengan ketentuan Allah q 

tersebut.127 

 

Misal yang lain, firman Allah q; 

 

ابُْ التَّوَّ هُوَْ إِنَّهُْ هِْ عَلَي  فَتَابَْ كَلِمَاتٍْ هِْ رَبِِّ ْ مِن  آدَمُْ ىْ فَتَلَقَّ
حِيْ ا  ْ.مُْلرَّ

“Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya, 

maka (Allah q) menerima taubatnya. Sesungguhnya Dia Maha 

Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”128 

 

Juga firman Allah q; 

 

فُوْ وَعَلَىْالثَّلََثَةِْالَّذِيْ  ْعَلَيْ نَْخُلِِّ ضُْاْحَتَّىْإِذَاْضَاقَت  رَ  هِمُْالْ 

ْوَظَنُّوْ  فُسُهُم  ْأنَ  هِم  ْعَلَي  ْوَضَاقَت  ْْْآبِمَاْرَحُبَت  ْلََّ جَأَْمِنَْْأنَ  ْمَل 

 
126 QS. An-Nisa’ : 11. 
127 Al-Qawa’idul Hisan, 53. 
128 QS. Al-Baqarah : 37. 
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ْ إِلآَّ ِْ لِيَتُوْ ْْاللََّّ ْ هِم  عَلَي  تَابَْ ْ ثمَُّ هِْ ابُْبوُْ إِلَي  التَّوَّ هُوَْ َْ اللََّّ ْ إِنَّ اْ

حِيْ   ْ.مُْالرَّ

 

“Terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat) 

mereka,129 hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi 

mereka, padahal bumi itu luas (sedangkan) jiwa mereka telah 

(terasa) sempit dan mereka telah mengetahui bahwa tidak ada 

tempat lari dari (siksa) Allah (q) melainkan (hanya) kepada-

Nya saja. Kemudian Allah (q) menerima taubat mereka agar 

mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah (q) Maha 

Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”130 

 

Mengakhiri ayat dengan ”at-tawwab ar-rahim” (Maha 

Penerima Taubat lagi Maha Penyayang) setelah menyebutkan 

dosa yang dilakukan oleh seorang hamba merupakan korelasi 

yang sangat sesuai. Ketika Allah q menyebutkan bahwa Dia 

adalah Dzat yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang, 

maka Allah q akan menyambut hamba yang bertaubat kepada-

Nya. Allah q akan memberikan taufiq kepada hamba tersebut 

untuk melakukan sebab-sebab yang menjadikan Allah q akan 

memberikan taubat kepadanya, sehingga Allah q akan 

mengampuni dosanya dan merahmatinya.131  

 

Misal yang lain, firman Allah q; 

 

جَزَْ الَّذِيْ آإِنَّمَاْ يُحَارِبوُْ ءُْ اللَََّّْنَْ وَرَسُوْ نَْ فِيْْ نَْ عَو  وَيَس  لَهُْ

يُقَتَّلُوْ  ْ أنَ  فَسَادًاْ ضِْ رَ  يُصَلَّبُوْ ْْآالْ  ْ دِيْ ْْآأوَ  أيَ  تُقَطَّعَْ ْ ْأوَ  هِم 

 
129 Yaitu Ka’ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Mararah bin Rabi’ o, 

yang mereka tidak ikut dalam perang Tabuk. 
130 QS. At-Taubah : 118. 
131 Al-Qawa’idul Hisan, 51. 
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يٌْ ْخِز  ضِْذَلِكَْلَهُم  رَ  اْمِنَْالْ  فَو  ْيُن  ْخِلََفٍْأوَ  ْمِن  جُلُهُم  وَأرَ 

عَظِيْ  عَذَابٌْ خِرَةِْ الآ  فِيْ ْ وَلَهُم  يَاْ ن  الدُّ ْْمٌْفِيْ .ْ الَّذِيْ إِلََّ تَابوُْ ْ اْنَْ

دِرُوْ  ْتَق  لِْأنَ  ْقَب  لَمُوْ مِن  ْفَاع  هِم  َْغَفُوْ ْآاْعَلَي  ْاللََّّ  ْ.مٌْحِيْ رٌْرَّْأنََّ

 

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang 

memerangi Allah (q) dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan 

di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh disalib,  dipotong 

tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang 

dari negeri (tempat tinggal mereka). Yang demikian itu 

(sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di 

akhirat mereka akan mendapatkan siksaan yang besar. Kecuali 

orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kalian 

dapat menangkap mereka, maka ketahuilah bahwa Allah (q) 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”132 

 

Ketika ayat di atas diakhiri dengan menyebutkan sifat Allah q 

“ghafurur rahim” (Maha Pengampun lagi Maha Penyayang), 

maka menunjukkan bahwa jika pelaku dosa tersebut bertaubat 

sebelum tertangkap, maka Allah q akan mengampuninya, 

merahmatinya dan menghindarkannya dari hukuman.133 

 

Kaidah Keenam; 
 

دِهَا دَْوُجُو  رِْبَع  مُُو  مَهُْبِالْ  ُْعِل  مُرَادُْبِذَلِكَْكَانَْالْ ْْمَتَىْعَلَّقَْاللََّّ
جَزَاءُْ هِْال  ْيَتَرَتَّبُْعَلَي  مَْالَّذِي  عِل   ال 

 

 
132 QS. Al-Ma’idah : 33 - 34. 
133 Al-Qawa’idul Hisan, 52. 



61 

Jika Allah q mengaitkan ilmu-Nya dengan perkara-perkara 

setelah terwujudnya (perkara-perkara tersebut), (maka) yang 

ilmu yang dimaksud adalah yang menimbulkan balasan134 

 

Telah ditetapkan dalam Al-Qur’an, As-Sunnah dan ijma’ 

bahwa Allah q mengetahui segala sesuatu dan ilmu-Nya 

meliputi seluruh alam, baik yang tertinggi maupun yang 

terendah, yang lahir maupun yang batin, yang kongkrit maupun 

yang abstrak, yang lampau maupun yang akan datang. Allah q 

juga mengetahui sesuatu yang akan dikerjakan oleh hamba-Nya 

sebelum hamba tersebut mengerjakannya. 

 

Ayat yang menyebutkan bahwa Allah q mensyari’atkan 

dan mentakdirkan sesuatu untuk mengetahui sesuatu hal 

tertentu, maka ilmu Allah q yang dimaksud dalam ayat tersebut 

adalah yang menimbulkan balasan terhadap hamba. Adapun 

ilmu Allah q tentang perbuatan hamba-Nya yang belum 

dilakukan oleh hamba tersebut, maka tidak berkonsekuensi 

adanya balasan. Karena perbuatan hamba yang akan diberikan 

balasan adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh hamba 

tersebut (bukan yang belum dilakukan).135  

 

Misalnya firman Allah q; 

 

مُجَاهِدِيْ  ال  لَمَْ نَع  حَتَّىْ ْ لُوَنَّكُم  ابِرِيْ وَلَنَب  وَالصَّ ْ كُم  مِن  لُوَْْْنَْنَْ وَنَب 

بَارَكُمْ   .أخَ 
 

”Sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kalian hingga 

Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di 

antara kalian, dan Kami juga akan menguji keadaan kalian.”136 

 

 
134 Al-Qawa’idul Hisan, 103. 
135 Al-Qawa’idul Hisan, 103. 
136 QS. Muhammad : 31. 
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Berkata Imam Al-Qurthubi 5; 

 

الْ ذَْهَْ لَِْْاءُْزَْجَْالْ ْْهِْبِْْْعُْقَْيَْْْي ْذِْالَّْْْمُْلْ عِْالْ ْْوَْهُْْْمُْلْ عِْاْ اْمَْنَّإِْْْْهُْنَّْ،ْ
 .مْ هِْيْ لَْعَْْمِْيْ دِْقَْالْ ْهِْمِْلْ عِْْبِْلََْْمْ هِْالِْمَْعْ أَْبِْْمْ هِْيْ زِْاجَْيُْ

 

“Pengetahuan ini adalah pengetahuan (tentang) kejadian yang 

(menjadikan seorang mendapatkan) balasan (pahala atau dosa). 

Karena sesungguhnya (manusia) mendapatkan balasan hanyalah 

dengan amalan-amalan mereka, bukan dengan ilmu-Nya yang 

dahulu atas mereka.”137 

 

Sehingga yang dimaksud oleh ayat di atas adalah; 

sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji keimanan dan 

kesabaran kalian138 –wahai orang-orang yang beriman- dengan 

peperangan melawan musuh hingga terlihat apa yang telah Kami 

ketahui di alam azali tentang orang-orang yang berjihad dan 

bersabar dalam memerangi musuh di antara kalian, dan Kami 

juga akan menguji perkataan dan perbuatan kalian sehingga 

akan tampak siapa yang jujur dan siapa yang dusta di antara 

kalian.139 

 

Misal yang lain, firman Allah q; 

 

حَدِيْ  ال  نَاْ زَل  فِيْ وَأنَ  شَدِيْ دَْ بَأ سٌْ وَّْهِْ ُْدٌْ اللََّّ لَمَْ وَلِيَع  لِلنَّاسِْ مَنَافِعُْ
ْيَّْ ْعَزِيْ مَن  َْقَوِيٌّ ْاللََّّ بِْإِنَّ غَي   ْ.زٌْن صُرُهُْوَرُسُلَهُْبِال 

 

“Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang 

hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya Allah (q) 

mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan para Rasul-

 
137 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 9/377. 
138 Taisirul Karimir Rahman, 789. 
139 At-Tafsirul Muyassar, 510. 



63 

Nya padahal Allah (q) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah 

(q) Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”140 

 

Allah q telah mengetahui dan telah menentukan siapa di 

antara hamba-Nya yang akan menolong agama-Nya dan akan 

menolong para Rasul-Nya. Namun para hamba yang telah 

ditentukan oleh Allah q tersebut baru mendapatkan pahala 

setelah mereka benar-benar menolong agama Allah q dan 

menolong para Rasul-Nya dengan menggunakan besi yang telah 

Allah q ciptakan. 

 

Misal yang lain, firman Allah q; 

 

ْ الَّتِي  لَةَْ قِب  ال  نَاْ جَعَل  يَّْْْوَمَاْ ْ مَن  لَمَْ لِنَع  ْ إِلََّ هَاْ عَلَي  تَّبِعُْكُن تَْ

سُوْ  ْيَّْالرَّ ن  هِْلَْمِمَّ قَلِبُْعَلَىْعَقِبَي  ْكَْْْن  ْلَكَبِيْ وَإِن  ْعَلَىْانَت  رَةًْإِلََّ

ُْلِيُضِيْ الَّذِيْ  ُْوَمَاْكَانَْاللََّّ َْبِالنَّاسِْعَْإِيْ نَْهَدَىْاللََّّ ْاللََّّ ْإِنَّ مَانَكُم 

 ْ.مٌْحِيْ لَرَءُوفٌْرَّْ

 

“Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu 

(sekarang), melainkan agar Kami mengetahui siapa yang 

mengikuti Rasul dan siapa yang menyimpang. Sungguh 

(pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka’bah) terasa 

sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi 

petunjuk oleh Allah (q). Allah (q) tidak akan menyia-nyiakan 

iman (shalat) kalian. Sesungguhnya Allah (q) Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang kepada manusia.”141 

 

 

 
140 QS. Al-Hadid : 25. 
141 QS. Al-Baqarah : 143. 
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Allah q telah mengetahui dan telah menentukan siapa di 

antara hamba-Nya yang akan mengikuti Rasul-Nya dan siapa 

pula yang akan menyimpang. Namun para hamba yang telah 

ditentukan oleh Allah q tersebut baru mendapatkan pahala 

setelah mereka mengikuti Rasulullah a dengan menghadap ke 

Ka’bah sebagai kiblat yang baru. 

 

Kaidah Ketujuh; 
 

مِهِْمَا عَامُْعَلَىْعُمُو  مَلُْال  صٌْ يُح  ْلَهُْمُحَصِِّ ْيَرِد   لَم 

 

(Lafazh) yang umum dipahami sesuai keumumannya, selama 

tidak ada (dalil) yang mengkhususkannya142 

 

Apabila terdapat lafazh yang umum di dalam Al-Qur’an 

maka dipahami sesuai keumumannya, selama tidak ada dalil 

yang mengkhususkannya. Misalnya firman Allah q; 

 

اْبِْ فُو  آْأوَ  عَامِْيَآْأيَُّهَاْالَّذِي نَْآمَنوُ  نَ  مَةُْالْ  ْبَهِي  ْلَكُم  دِْأحُِلَّت  عُقُو   ال 

 

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad. 

Dihalalkan bagi kalian binatang ternak.”143 

 

“Bahimatul an’am” (binatang ternak) dalam ayat ini berlaku 

umum mencakup; unta, sapi dan kambing.144 

 

 

 

 

 

 

 
142 Al-Muhadzdzab fi Ushulit Tafsir, 170. 
143 QS. Al-Maidah : 1. 
144 Al-Muhadzdzab fi Ushulit Tafsir, 170. 
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Kaidah Kedelapan; 
 

يَاتِْ دُْالآ  زِلَةِْتَعَدُّ قِرَاءَتِْبِمَن  دُْال   تَعَدُّ

 

Banyaknya qiraat sebagaimana kedudukan banyaknya ayat145 

 

Apabila suatu ayat memiliki beberapa qiraat, maka itu 

seperti beberapa ayat. Misalnya firman Allah q; 

 

سِلُوْ نَْآمَنوُْ أيَُّهَاْالَّذِيْ ْْآيَْ لََةِْفَاغ  ْإِلَىْالصَّ تُم  ْاْوُجُوْ اْإِذَاْقُم  هَكُم 

سَحُوْ  وَام  مَرَافِقِْ ال  إِلَىْ ْ دِيَكُم  إِلَىْوَأيَ  ْ جُلَكُم  وَأرَ  ْ بِرُءُوسِكُم  اْ
نِْ بَي  كَع   ال 

 

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak 

mendirikan shalat, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian 

sampai siku-siku, usaplah kepala kalian dan (basuh)lah kaki 

kalian sampai kedua mata kaki.”146 

 

Sebagian ahli qiraat membaca dengan ”arjulakum” 

mengikuti wajah dan tangan, yang menunjukkan bahwa hukum 

untuk kaki adalah dibasuh. Namun sebagian yang lainnya 

membaca dengan ”arjulikum” mengikuti kepala, yang 

menunjukkan disyariatkannya mengusap khuf147 ketika 

terpenuhi syarat-syaratnya.148 

 

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam 

mengusap khuf adalah: 

 

 
145 Al-Muhadzdzab fi Ushulit Tafsir, 170. 
146 QS. Al-Maidah : 6. 
147 Khuf adalah sepatu yang menutupi mata kaki. 
148 Al-Muhadzdzab fi Ushulit Tafsir, 171. 
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1. Khuf yang dipakai harus suci dan dipakai dalam keadaan suci 

(sudah memiliki wudhu terlebih dahulu).149 

2. Mengusap khuf hanya dibolehkan untuk menghilangkan 

hadats kecil.150 Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah 

ini. 

3. Mengusap khuf sesuai dengan batas waktu yang telah 

ditetapkan. Mengusap khuf dapat dilakukan maksimal selama 

sehari semalam bagi orang mukim (menetap) dan tiga hari 

tiga malam bagi musafir.151 

 

Kaidah Kesembilan; 
 

حَةٍْ، صَحِي  مَعَانٍْ ةَْ عِدَّ تَمِلُْ تَح  يَةُْ الآ  كَانَتِْ تَنِعُْْْإِذَاْ يَم  ْ وَلَم 

عِْتَعَيَّنَْحَمْ  عًاإِرَادَةَْال جَم  هَاْجَمِي   لُهَاْعَلَي 

 

Apabila suatu ayat memiliki beberapa makna yang benar dan 

tidak ada pertentangan, (maka) semua makna tersebut digunakan 

dalam penafsiran152 

 

Ayat Al-Qur’an yang memiliki beberapa makna yang 

benar dan tidak ada pertentangan jika mengumpulkan semua 

maknanya, maka ayat tersebut ditafsirkan dengan semua 

maknanya. Misalnya firman Allah q; 

 

وَاتَّبَعُواْ لََةَْ الصَّ أضََاعُواْ فٌْ خَل  ْ دِهِم  بَع  ْ مِن  فَخَلَفَْ
نَْغَيًّا قَو  فَْيَل  هَوَاتِْفَسَو   ْ.الشَّ

 

 
149 Muttafaq ’alaih. HR. Bukhari : 206 dan Muslim : 274. 
150 HR. Tirmidzi : 96 dan Nasa’i : 159. 
151 HR. Muslim : 276. 
152 Al-Muhadzdzab fi Ushulit Tafsir, 171. 
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“Maka datanglah sesudah mereka para pengganti yang menyia-

nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka 

mereka kelak akan menemui kesesatan.”153 

 

Para mufassirin berbeda penafsiran tentang “Ghayya” 

dalam ayat tersebut. Di antara mereka menafsirkan dengan: 

1. Waadin fi Jahannam (lembah dalam Neraka Jahannam), ini 

pendapat Ibnu ‘Abbas p. 

2. Nahrun fi Jahannam (sungai dalam Neraka Jahannam), ini 

pendapat Ibnu Mas’ud y. 

3. Al-khusraan (kerugian), ini pendapat (‘Ali) bin Abi Thalhah 

5. 

4. Al-‘adzaab (siksaan), ini pendapat Mujahid 5. 

5. Asy-Syarr (keburukan), ini pendapat Ibnu Zaid 5. 

6. Mujaazatul ghay (balasan kesesatan), ini pendapat Az-Zajjaj 

5.154 

Maka ayat tersebut dapat ditafsirakan dengan seluruh tafsiran 

tersebut.155 

 

Misal yang lain, firman Allah q; 

 

نوُْ  رَْمَم  رًاْغَي  ْلَكَْلَْجَ   ْ.نٍْوَإِنَّ
 

”Sesungguhnya bagimu benar-benar pahala yang besar yang 

tidak terputus.”156 

 

Para mufassir menafsirkan “Ghaira mamnuun” dalam 

ayat tersebut dengan; tidak terputus atau tidak terhitung. Maka 

ayat tersebut dapat ditafsirkan dengan kedua-duanya.157 

 

 
153 QS. Maryam : 59. 
154 Zadul Masir, 890. 
155 Al-Muhadzdzab fi Ushulit Tafsir, 173. 
156 QS. Al-Qalam : 3. 
157 Al-Muhadzdzab fi Ushulit Tafsir, 173. 
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Kaidah Kesepuluh; 
 

هِمَْ رِفَتِهِْمَاْأبُ  ْمَع  آنِْفَلََْفَائِدَةَْفِي  قُر   ْفِيْال 

 

Apa yang disembunyikan di dalam Al-Qur’an, maka tidak ada 

manfaat untuk mengetahuinya158 

 

Apa yang disembunyikan di dalam Al-Qur’an dan tidak 

ditentukan secara khusus, maka tidak ada manfaat untuk 

mengetahuinya. Misalnya firman Allah q; 

 

رَّْلوُْ سَيَقُوْ  ثَلََثَةٌْ وَيَقُوْ نَْ ْ بُهُم  كَل  ْ ْلوُْ ابِعُهُم  سَادِسُهُم  سَةٌْ خَم  نَْ

وَيَقُوْ  بِْ غَي  بِال  مًاْ رَج  ْ بُهُم  وَّْلوُْ كَل  عَةٌْ سَب  ْنَْ قُل  ْ بُهُم  كَل  ْ ثَامِنهُُم 

مَّْرَّْ ْ تِهِم  بِعِدَّ لَمُْ أعَ  ْبِِّيْ إِلََّ ْ لَمُهُم  يَع  قَلِيْ اْ فِيْ ْ تُمَارِْ فَلََْ ْلٌْ إِلََّ ْ هِم 
تِْفِيْ ءًْظَاهِرًاْوَّْآمِرَْ تَف  ْمِِّْلََْتَس  ْأحََدًاهِم  هُم   .ن 

 

“(Nanti) akan ada yang mengatakan (jumlah mereka) adalah 

tiga orang yang keempat adalah anjingnya. (Yang lain) 

mengatakan, “(Jumlah mereka) adalah lima orang yang keenam 

adalah anjingnya,” sebagai dugaan terhadap sesuatu yang 

ghaib. (Yang lain juga) mengatakan, “(Jumlah mereka) tujuh 

orang, yang ke delapan adalah anjingnya.” Katakanlah. “Rabb-

ku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada orang yang 

mengetahui (jumlah) mereka kecuali sedikit.” Oleh karena itu 

janganlah engkau bertengkar (dengan ahli kitab) tentang 

mereka, kecuali pertengkaran yang lahir saja dan jangan 

engkau menanyakannya kepada seorang pun di antara mereka 

(ahli kitab).”159 

 
158 Al-Muhadzdzab fi Ushulit Tafsir, 173. 
159 QS. Al-Kahfi : 22. 
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Tentang nama-nama pemuda ash-habul kahfi, jumlah 

mereka, warna anjing mereka serta kayu tongkat Nabi Musa j 

merupakan hal-hal yang disembunyikan dalam Al-Qur’an.160 

Oleh karena itu, tidak perlu terlalu mendalami hal-hal tersebut. 

 

Qatadah 5 pernah ditanya oleh seseorang tentang 

pemilik kebun yang disebutkan dalam Surat Al-Qalam;161 

 

فَْارِْالنَّْْْلِْهْ أَْْْنْ مِْْْمْ أَْْْةِْنَّْجَْالْ ْْلِْهْ أَْْْنْ مِْْْمْ هُْأَْ لَْالَْقَْ؟ْ ْنِْتَْفْ لَّْكَْْْدْ قَْ:ْ ْي 
 .ابًْعَْتَْ

 

“Apakah mereka termasuk penghuni Surga atau termasuk 

penghuni Neraka?” Maka Qatadah 5 menjawab, “Sungguh 

engkau telah membebaniku (dengan pertanyaan) yang 

memberatkan.”162 

 

Kaidah Kesebelas; 
 

ظاَهِرِهَا عَلَىْ آنِْ قُر  ال  آيَاتِْ لُْ حَم  لُْ صَ  لٌْْْاَلْ  دَلِي  ْ يَرِد  ْ لَم  مَاْ
هُْ فُهَاْعَن   يُصَرِِّ

 

Pada asalnya ayat-ayat Al-Qur’an dipahami sesuai zhahirnya, 

selama tidak ada dalil lain yang memalingkan dari (zhahir)nya 

tersebut163 

 

 
160 Muqaddimah fi Ushulit Tafsir, 88. 
161 Beliau adalah seorang Tabi’in di Bashrah yang wafat tahun 118 H. 
162 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 10/221. 
163 Al-Muhadzdzab fi Ushulit Tafsir, 175. 
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Ayat-ayat Al-Qur’an dipahami sesuai dengan zhahirnya, 

kecuali ada dalil lain yang memalingkan dari zhahirnya tersebut. 

Misalnya firman Allah q; 

 

بُيُوْ  كَْ ظَلَمُوْ فَتِل  بِمَاْ خَاوِيَةًْ ْ ْتهُُم  فِي  ْ إِنَّ لِِّْْْاْ لَآيَةًْ مٍْذَلِكَْ قَو 
لَمُوْ يَّْ  .نَْع 

 

“Itulah rumah-rumah mereka (kaum Tsamud) dalam keadaan 

runtuh disebabkan karena kezhaliman mereka. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu (terdapat) pelajaran bagi kaum yang 

mengetahui.”164 

 

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 

”buyuutuhum khawiyah” adalah ”quluubuhum qaasiyah” (hati 

mereka keras). Ini merupakan bentuk memalingkan ayat dari 

makna zhahirnya tanpa dalil. Adapun ”buyuut” yang 

dimaksudkan dalam ayat ini adalah ”masaakin” (rumah-rumah) 

sebagaimana zhahir ayat dan tidak ada perbedaan pendapat 

tentang hal tersebut.165 

 

Kaidah Kedua belas; 
 

رِْ هُو  ال مَش  لَبِْ غَ  الْ  عَلَىْ آنِْ قُر  ال  مَعَانِيْ مَلُْ كَلََمِْْْتُح  ْ مِن 
اذِْ غَرِي بِْوَالشَّ نَْال  عَرَبِ،ْدُو   ال 

 

Makna Al-Qur’an dipahami berdasarkan mayoritas perkataan 

orang arab yang dikenal, bukan (dengan perkataan) yang asing 

dan yang aneh166 

 
164 QS. An-Naml : 52. 
165 Al-Muhadzdzab fi Ushulit Tafsir, 175. 
166 Al-Muhadzdzab fi Ushulit Tafsir, 175. 
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Ayat-ayat Al-Qur’an ditafsirkan dengan perkataan orang 

arab yang dikenal. Misalnya firman Allah q; 

 

دِْذَلِكَْعَامٌْفِيْ  ْبَع  ْيَأ تِيْمِن  صِرُوْ سُْوَفِيْ هِْيغَُاثُْالنَّاثمَُّ  .نَْهِْيَع 

“Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya 

manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka 

memeras (anggur).”167 

  

Sebagian ahli ta’wil menafsirkan “ya’shiruun” dengan 

“mereka diselamatkan dari kekeringan melalui turunnya hujan.” 

Mereka menganggap bahwa “ya’shiruun” berasal dari “al-

‘ushrah” yang berarti “al-manjaah” (keselamatan). Penafsiran 

ini menyelisihi perkataan orang arab yang dikenal. Bahkan 

menyelisihi perkataan ahlul ilmi dari kalangan Sahabat dan 

Tabi’in.168 

 

Adapun tafsiran yang benar adalah; kemudian setelah 

tujuh tahun kekeringan akan datang tahun yang padanya 

manusia diberi hujan dan di masa itu mereka dapat kembali 

memeras anggur, buah zaitun dan semua buah yang dapat 

diperas169 kerena kesuburan yang merata dan hasil panen yang 

melimpah.170 Sehingga pada tahun tersebut kesengsaraan akan 

hilang.171 

 

Kaidah Ketiga belas; 

 

، عِيِِّ ر  الشَّ نَىْ مَع  ال  عَلَىْ آنِْ قُر  ال  فَاظُْ ألَ  مَلُْ ْتُح  عَلَىْْ ْ ثمَُّ
ْ نَىْاللُّغَوِيِِّ مَع  ْعَلَىْال  ،ْثمَُّ فِيِِّ عُر  نَىْال  مَع   ال 

 
167 QS. Yusuf : 49. 
168 Al-Muhadzdzab fi Ushulit Tafsir, 176. 
169 Aisarut Tafasir, 807. 
170 At-Tafsirul Muyassar, 241. 
171 Taisirul Karimir Rahman, 400. 
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Lafazh-lafazh Al-Qur’an dipahami berdasarkan makna syar’i 

(terlebih dahulu), lalu dipahami berdasarkan (’urf) kebiasaan, 

kemudian dipahami berdasarkan bahasa172 

 

Apabila lafazh Al-Qur’an dapat dipahami berdasarkan 

makna syar’i, makna (’urf) kebiasaan dan makna bahasa, maka 

yang didahulukan adalah makna secara syar’i. Misalnya firman 

Allah q; 

 

مِِّْ أحََدٍْ عَلَىْ ْ ِ تُصَلِّ مَّْوَلََْ ْ هُم  وَّْن  أبََدًاْ رِهِْْاتَْ قَب  عَلَىْ ْ تَقُم  لََْ

ْكَفَرُوْ  ِْوَرَسُوْ إِنَّهُم  ْفَاسِقُوْ لِهِْوَمَاتوُْ اْبِاللََّّ  ْ.نَْاْوَهُم 

 

“Janganlah engkau sekali-kali menshalatkan (jenazah) orang 

yang mati di antara mereka selama-lamanya dan jangan pula 

engkau berdiri (mendoakan mereka) di kuburnya. Sesungguhnya 

mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka 

mati dalam keadaan fasik.”173 

 

Lafazh ”shalah” secara bahasa adalah doa. Adapun 

menshalatkan jenazah, maknanya secara syar’i adalah suatu 

ibadah yang telah dikenal (yaitu; shalat jenazah). Makna inilah 

yang dimaksudkan dalam ayat tersebut.174  

 

Jika suatu lafazh Al-Qur’an tidak ditemukan maknanya 

secara syar’i, maka lafazh tersebut dipahami berdasarkan 

kebiasaan di masa Nabi a. Misalnya firman Allah q; 

 

 
172 Al-Muhadzdzab fi Ushulit Tafsir, 177. 
173 QS. Taubah : 84. 
174 Al-Muhadzdzab fi Ushulit Tafsir, 178. 
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حِيْ اَْ فُسَْ نَ  الْ  يَتَوَفَّىْ ُْ ْللََّّ وَالَّتِي  تِهَاْ مَو  ْْْنَْ فِي  ْ تَمُت  ْ مَنَامِهَاْْْلَم 
ْ الَّتِي  سِكُْ ُْْْفَيُم  الْ  سِلُْ وَيُر  تَْ مَو  ال  هَاْ عَلَي  إِلَىْقَضَىْ رَىْ خ 

ْأجََلٍْمُّْ ْفِي  ىْإِنَّ مٍْيَّْذَلِكَْلَآيَاتٍْلِِّْْسَمًّ  ْ.نَْتَفَكَّرُوْ قَو 

 

“Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) 

jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya, maka Dia 

menahan jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan 

Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda 

kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir.”175 

 

Lafazh ”tawaffa” secara bahasa adalah mati, yaitu berpisah 

antara ruh dengan jasad. Adapun maknanya berdasarkan (’urf) 

kebiasaan adalah tidur, yaitu kematian kecil. Makna inilah yang 

dimaksudkan dalam ayat tersebut.176  

 

Misal yang lain, firman Allah q; 

 

ْدَْ قُهَاْآوَمَاْمِن  ِْرِز  ْعَلَىْاللََّّ ضِْإِلََّ رَ   بَّةٍْفِيْالْ 

 

“Tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah 

yang memberi rizkinya.”177 

 

Lafazh ”daabbah” digunakan untuk menyebutkan binatang 

berkaki empat, meskipun pada asalnya ditujukan untuk semua 

yang berjalan di atas tanah.178 Sehingga makna ayat tersebut 

adalah; Allah q menjamin rizki para makhluk-Nya, termasuk 

 
175 QS. Az-Zumar : 42. 
176 Al-Muhadzdzab fi Ushulit Tafsir, 178. 
177 QS. Hud : 6. 
178 Al-Muhadzdzab fi Ushulit Tafsir, 177. 
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semua binatang melata di bumi, baik yang kecil maupun yang 

besar, yang di daratan maupun yang di lautan.179  

 

Jika suatu lafazh Al-Qur’an tidak ditemukan maknanya 

berdasarkan makna syar’i dan berdasarkan (’urf) kebiasaan, 

maka maknanya dipahami berdasarkan bahasa.180 

 

Kaidah Keempat belas; 
 

يَةِْ نَىْالآ  ْبَيَانِْمَع  ،ْوَكَانَْصَرِي حًاْفِي  رُْالنَّبَوِيُّ سِي  إِذَاْثَبَتَْالتَّف 
ْمَاْيُخَالِفُهُْ ذُْبِهِْوَرَدُّ خَ   وَجَبَْالْ 

 

Apabila telah ada tafsiran dari Nabi (a) yang secara tegas 

menjelaskan makna ayat, maka wajib diambil dan tertolak 

(tafsiran) yang menyelisihinya181 

 

Apabila telah ada tafsiran ayat Al-Qur’an dari hadits Nabi 

a, maka tafsiran berdasarkan hadits Nabi a tersebut lebih 

didahulukan dan tertolak tafsiran yang menyelisihi tafsiran 

tersebut. Misalnya firman Allah q; 

 

آمَنوُْ لَّذِيْ اَْ بِسُوْ نَْ يَل  ْ وَلَم  نُْإِيْ ْْآاْ مَ  الْ  لَهُمُْ أوُلَئِكَْ مٍْ بِظلُ  ْ مَانَهُم 

ْمُّْ تَدُوْ وَهُم   ْ.نَْه 

 

“Orang-orang yang beriman dan mereka tidak 

mencampuradukkan keimanan mereka dengan kezhaliman, 

mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan 

mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.”182 

 
179 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 799. 
180 Al-Muhadzdzab fi Ushulit Tafsir, 177. 
181 Al-Muhadzdzab fi Ushulit Tafsir, 179. 
182 QS. Al-An’am : 82. 
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Telah datang tafsiran dari Nabi a tentang kezhaliman 

yang dimaksudkan dalam ayat tersebut, yaitu kesyirikan. 

Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Abdullah (bin Mas’ud) y, ia 

berkata; 

 

نَْمَّْلَْ آمَنوُْ الَّذِيْ }ْْتِْلَْزَْاْ بِسُوْ نَْ يَل  ْ وَلَم  مٍْإِيْ ْْآاْ بِظلُ  ْ شَْمَانَهُم  ْ ْ}ْ ْقَّ
الْ لَْعَْْْكَْلِْذَْ رَْيَْْْ:اوْ الُْقَْفَْْْنَْيْ مِْلِْس ْمُْىْ لََْنَْيُّْأَْْْاللََِّّْْْلَْوْ سُْاْ يَْاْ ْمُْلِْظْ ْ
ْتَْْْمْ لَْأَْْْكُْرْ الشِِّْْْوَْاْهُْمَْنَّإِْْْْكَْلِْذَْْْسَْيْ لَْْْ:الَْقَْْْ؟هُْسَْفْ نَْ ْالَْاْقَْاْمَْوْ عُْمَْس 
بُْ}يَْْْ:هُْظُْعِْيَْْْوَْهُْوَْْْهِْنِْبْ لَِْْْانُْمَْقْ لُْ ْنَْاْ تُْلََْْْيَّ ْكَْرْ الشِِّْْْنَّْإِْْْاللََِّّْبِْْْكْ رِْشْ ْ
 ْْ.{مٌْيْ ظِْعَْْمٌْلْ ظُْلَْ

 

“Ketika turun (ayat), “Orang-orang yang beriman dan mereka 

tidak mencampuradukkan keimanan mereka dengan 

kezhaliman.”183 (Maka) kaum muslimin merasa kesulitan, 

mereka mengatakan, “Wahai Rasulullah, “Siapakah di antara 

kami yang tidak menzhalimi dirinya?” Rasulullah a bersabda, 

“Bukan itu, namun (yang dimaksud) adalah kesyirikan. 

Bukankah kalian mendengar apa yang dikatakan Luqman 

kepada anaknya ketika ia menasihati anaknya, “Wahai anakku, 

janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang 

besar.184”185 

 

Oleh karena itu para ulama’ mengingkari orang yang 

menyelisihi penafsiran tersebut, yaitu orang yang menafsirkan 

kezhaliman dengan kemaksiatan.186 

 
183 QS. Al-An’am : 82. 
184 QS. Luqman : 13. 
185 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari : 3428, lafazh ini miliknya dan Muslim : 

124. 
186 Al-Muhadzdzab fi Ushulit Tafsir, 179. 
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Kaidah Kelima belas; 
 

رِهِْ مٌْعَلَىْغَي  يَاقِْمُقَدَّ مُوَافِقُْلِلسِِّ لُْال  قَو   اَل 

Penafsiran yang sejalan dengan konteks (ayat) lebih didahulukan 

daripada yang selainnya187 

 

Penafsiran yang sejalan dengan konteks ayat Al-Qur’an 

lebih didahulukan daripada penafsiran yang menyelisihi konteks 

ayat, selama tidak ada dalil yang memalingkan makna ayat 

tersebut dari konteksnya. Misalnya firman Allah q; 

 

مِْْْآوَمَْ نَاْ سَل  رَّْأرَ  ْ ْسُوْ ن  إِذ  ْ أنََّهُم  ْ وَلَو  ْ
ِ اللََّّ نِْ بِإِذ  لِيُطَاعَْ ْ إِلََّ لٍْ

ْآلَمُوْ ظَّْ جَْْ ْ فُسَهُم  لهَُمُْءُوْ آأنَ  فَرَْ تَغ  وَاس  َْ اللََّّ فَرُواْ تَغ  فَاس  كَْ

سُوْ  ابًاْرَّْالرَّ َْتَوَّ  ْ.مًاحِيْ لُْلَوَجَدُواْاللََّّ

“Kami tidak mengutus seseorang Rasul pun melainkan untuk 

ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jika mereka datang 

kepadamu ketika mereka menganiaya diri mereka, lalu mereka 

memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan 

ampunan untuk mereka, niscaya mereka akan mendapati Allah 

Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”188 

 

Datang kepada Rasulullah a adalah khusus ketika beliau 

masih hidup, karena konteks ayat tersebut menunjukkan hal itu. 

Permohonan ampunan Rasulullah a kepada mereka tidak 

mungkin dilakukan, kecuali di saat beliau masih hidup. Adapun 

setelah kematian Rasulullah a, maka tidak diperbolehkan 

meminta kepada Rasulullah a sesuatu apapun, karena itu adalah 

kesyirikan.189 

 
187 Al-Muhadzdzab fi Ushulit Tafsir, 180. 
188 QS. An-Nisa’ : 64. 
189 Taisirul Karimir Rahman, 185. 
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Kaidah Keenam belas; 
 

 

تِمَالِْ ح  ِ بُتُْمَعَْالَ  لٍ،ْوَلََْيَث  ْبِدَلِي  بَلُْإِلََّ خُْلََْيُق  ْاَلنَّس 
 

Nasakh tidak diterima kecuali dengan adanya dalil dan tidak 

ditetapkan berdasarkan perkiraan190 

 

Nasakh suatu ayat Al-Qur’an tidak diterima kecuali 

dengan adanya dalil shahih dari Nabi a, para Shaabat o atau 

ijma’. Adapun jika hanya berdasarkan perkiraan, maka itu tidak 

dapat menjadikan suatu ayat dinasakh. Misalnya firman Allah 

q; 

 

ْتُقَاتِهِْوَلََْتَمُوْ أيَُّهَاْالَّذِيْ  آيَْ َْحَقَّ ْ تنَُّْنَْآمَنوُاْاتَّقُواْاللََّّ تُم  ْوَأنَ  إِلََّ

لِمُوْ مُّْ  ْ.نَْس 

 

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah 

q dengan sebenar-benar taqwa kepada-Nya dan jangan sekali-

kali kalian meninggal dunia, kecuali dalam keadaan muslim.”191 

 

Ada yang mengatakan bahwa ayat tersebut dinasakh dengan 

ayat; 

 

تُمْ  تَطَع  َْمَاْاس   فَاتَّقُواْاللََّّ

 

“Maka bertaqwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan 

kalian.”192 

 
190 Al-Muhadzdzab fi Ushulit Tafsir, 180. 
191 QS. Ali-‘Imran : 102. 
192 QS. At-Taghabun : 16. 
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Namun yang benar adalah bahwa ayat tersebut tidak 

dinasakh, karena tidak ada dalil yang menyebutkan tentang hal 

itu. Bahkan kedua ayat tersebut dapat digabungkan, yaitu; 

bertaqwalah kepada Allah q dengan sebenar-benar taqwa 

kepada-Nya, sesuai kemampuan kalian.193 

 

Adapun nasakh di dalam Al-Qur’an terbagi menjadi tiga, 

yaitu: (1) dinasakh hukumnya tetapi lafazhnya tetap ada, (2) 

dinasakh lafazhnya tetapi hukumnya tetap berlaku dan (3) 

dinasakh hukum dan lafazhnya.194 

 

 

 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
193 Nawasikhul Qur’an, 1/133. 
194 Al-Ushul min ‘Ilmil Ushul, 42. 
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MARAJI’ 
 

 

1. Al-Qur’anul Karim. 

2. Aisarut Tafasir li Kalamil ‘Aliyil Kabir, Abu Bakar Jabir 

Al-Jazairi. 

3. Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, Abu ‘Abdillah Muhammad 

bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi.  

4. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim 

bin Al-Mughirah Al-Bukhari. 

5. Al-Jami’ush Shahih Sunanut Tirmidzi, Muhammad bin Isa 

At-Tirmidzi. 

6. Al-Muhadzdzab fi Ushulit Tafsir, Ibrahim bin Shalih bin 

‘Abdillah Al-Humaidhi. 

7. Al-Qawa’idul Hisan Al-Muta’allaqah bi Tafsiril Qur’an, 

‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di. 

8. Al-Ushul min ‘Ilmil Ushul, Muhammad bin Shalih Al-

‘Utsaimin. 

9. At-Tafsirul Muyassar, Shalih bin Muhammad Alu Asy-

Syaikh. 

10. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur’an, Abu Zakariya Yahya 

bin Syarif An-Nawawi. 

11. Jami’ul Bayan ‘an Ta’wil ayil Qur’an, Abu Ja’far 

Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. 

12. Kitabul Adab, Fuad ‘Abdul Aziz Asy-Syalhub. 

13. Mukhtasharul ’Uluw lil ’Aliyyil Ghaffar, Syamsyuddin 

Muhammad bin ‘Utsman bin Qaimaz At-Turkmani Ad-

Dimasyqi Asy-Syafi’i Adz-Dzahabi. 

14. Muqaddimah fi Ushulit Tafsir, Ahmad bin ’Abdul Halim 

bin ’Abdus Salam Ibnu Taimiyyah. 

15. Musnad Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-

Syaibani. 
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16. Mustadrak ’alash Shahihain, Abu ’Abdillah Muhammad 

bin ’Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi. 

17. Muwaththa’ Malik, Malik bin Anas bin Abu ‘Amir bin 

‘Amr bin Al-Harits. 

18. Shahih Ibni Majah, Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

19. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. 

20. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad Nashiruddin Al-

Albani. 

21. Shahihut Targhib wat Tarhib, Muhammad Nashiruddin Al-

Albani. 

22. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats 

bin ‘Amr Al-Azdi As-Sijistani. 

23. Sunan An-Nasa’i: Al-Mujtaba, Abu ‘Abdirrahman Ahmad 

bin Syu’aib An-Nasa’i. 

24. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin Yazid bin ‘Abdillah 

Ibnu Majah Al-Qazwini. 

25. Sunanul Baihaqil Kubra, Ahmad bin Husain bin ‘Ali bin 

Musa Al-Baihaqi. 

26. Tadabbur Al-Qur’an, Salman bin ‘Umar As-Sunaidi. 

27. Tafsirul Baghawi: Ma’alimut Tanzil, Abu Muhammad 

Husain bin Mas’ud Al-Baghawi. 

28. Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, Abul Fida’ Ismail bin Amr bin 

Katsir Ad-Dimasyqi. 

29. Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, Muhammad bin 

Shalih Al-‘Utsaimin. 

30. Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, 

‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di. 

31. Ushul fi Tafsir, Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin. 

32. Zadul Masir fi ‘Ilmit Tafsir, Abul Faraj Jamaluddin 

‘Abdurrahman bin ‘Ali bin Muhammad Al-Jauzi Al-Qurasyi 

Al-Baghdadi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


