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الحمد لله ربّ العالمين, الصلاة والسلام على أشرف أ لأنبياء والمرسلين و على آله و  

 أصحا به أجمعين

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Rahman dan Rahim 

telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga tulisan ini 

dapat diselesaikan. Selawat dan taslim senantiasa tercurah kepada 

junjungan Nabi Muhammad saw. yang telah membimbing 

umatnya  ke jalan keselamatan  dunia akhirat . 

Tulisan ini menguraikan pandangan al-Qur’an tentang 

pakaian secara umum dan busana muslimah (jilbab) secara 

khusus. buku ini hadir mengetengahkan Hakikat dan Esensi 

pakaian,  berbagai term yang terdapat dalam al-Qur’an terkait 

dengannya, karakteristik pakaian syar’i dan trendy  eksistensi dan 

urgensinya, berikut pengaruhnya terhadap pribadi dan lingkungan, 

sekaligus sebagai upaya memperkaya khazanah pengetahuan 

agama. 

 Akhirnya kepada Allah jualah segala puji, kemuliaan 

dan kebajikan dikembalikan, semoga tulisan ini dapat dinilai 

sebagai suatu amal kebajikan di sisiNya dan memberi petunjuk 

serta memasukkan kita sekalian ke dalam kelompok orang-orang 

yang dirahmati, dan terakhir kiranya tulisan  ini dapat bermanfaat 

bagi agama, nusa dan bangsa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Al-Qur’an memperkenalkan dirinya sebagai petunjuk yang 

dapat mengantar umat dan mengeluarkan mereka dari alam 

kegelapan ke alam yang terang benderang, dari alam kesesatan ke 

alam keselamatan dan dari lembah kehinaan ke puncak kemuliaan 

dan kebahagiaan. Sebagaimana disebutkan dalam QS  Ibrahim 

/14: 1  

الَر كِتاَبٌ أنَزَلْنَاهُ إِليَْكَ لِتخُْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلمَُاتِ إِلَى  

 ﴾١النُّورِ بِإذِْنِ رَب هِِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿
Terjemahnaya: 

               Alif, laam raa. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan 

kepadamu (Muhammad)  agar engkau mengeluarkan 

manusia dari kegelapan kepada cahaya terang 

benderang dengan izin Tuhan, (yaitu) menuju jalan 

Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.1 

 Untuk itu pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur’an 

melalui penafsiran-penafsiran, mempunyai peranan  besar bagi 

maju mundurnya umat.2  Karena al-Qur’an memberi pedoman 

kepada umat Islam mulai dari hal yang paling dasar hingga 

persoalan  yang lebih luas, tidak hanya terbatas dalam kehidupan 

pribadi yang semata-mata mengatur hubungan manusia dengan 

Tuhannya, melainkan memberi pedoman hidup yang utuh dan 

menyeluruh, jasmani ruhani, material sepiritual, individual sosial, 

 

1 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 
Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 345. 

2 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an  (Cet. II; Bandung: 

Mizan, 1992),  h. 85.  
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duniawi dan ukhrawi. Hamilton. A. R. Gibb menyatakan ”Islam is 

endeed much more than a system of teology, it is a complete 

civilization”.3 Islam sesungguhnya lebih dari sekadar agama, ia 

adalah suatu peradaban yang sempurna”.  Sebagai sistem hidup 
yang lengkap, Islam memberikan berbagai formula untuk 

dijadikan pegangan, termasuk di dalamnya masalah al-libās  yang 

bukan semata-mata sebagai masalah kultural namun lebih jauh 

dari itu. Ia merupakan tindakan ritual dan sakral yang mendapat 

sanksi bagi yang mengabaikannya serta  imbalan bagi yang 

mengenakannya secara benar. 

Sejarah al-Qur’an menunjukkan bahwa kitab suci al-

Qur’an  memang tidak mudah  dipahami, karena kandungannya 

luas. Kesulitan menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an terletak dalam 

mu’jizat bahasa dan isi kitab suci tersebut. Dalam hal ini, umat 

Islam dituntut untuk melakukan studi atas kandungan isi al-

Qur’an, karena mengandung pengetahuan dan pelajaran yang  

penting, suci dan murni, yang tidak dapat dipahami dan diamalkan 

dengan sempurna, melainkan oleh mereka yang tinggi budi 

pekertinya, jernih dan bersih pikirannya, suci dan murni pula 

jiwanya.  

            Bagi yang berusaha mempelajari dan menelaah atau yang 

menguasai ilmu lebih luas, ia pasti mampu memahami al-Qur ‘an 

secara  baik., terbukti  pada setiap kali Allah swt. berbicara 

tentang dalil ketuhanan-Nya dan keesaan-Nya, selalu disertai 

dengan sebutan orang-orang yang berakal, orang-orang yang 

berilmu, orang-orang yang mendengar, berfikir atau orang yang 

mau menarik pelajaran. Semua itu sebagai isyarat bahwa manusia 

bisa mengjangkau hakekat makna ayat-ayat al-Qur’an dengan 

salah satu daya kesanggupan tersebut.   

             Mempelajari, memahami, serta mentadabburi kandungan 

al-Qur’an, dengan kata lain  mempelajari tafsirnya  adalah hal 

 

3  Hamilton. A. R. Gibb, Whither Islam  (t.t.: Routledge, 2000),  
h. 12. 
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yang  urgen. Salah satu diantara kandungan tersebut  adalah 

tentang al-libās  yang menjadi topik utama dalam desertasi ini.   

             Perintah Allah dalam al-Qur’an yang berkenaan dengan 

al-libās telah disampaikan kepada para nabi yang merupakan 
isyarat bahwa pakaian adalah bagian dari syariat yang memiliki 

nilai kewajiban bagi manusia untuk dijalankan dalam upaya 

menjaga dan membentengi manusia supaya terhindar dari 

kemaksiatan,  kejahatan serta memberi nilai kemuliaan dan 

sekaligus menampakkan identitas keislaman.  

            Problematika  al-libās telah menjadi sebuah fenomena 

yang  rawan di semua kalangan dan perlu mendapat perhatian 

yang serius, (terutama busana bagi kalangan Perempuan) Sebab 

jika permasalahan ini dibiarkan, maka tidak menutup 

kemungkinan akan berakhir pada krisis yang menimpa  negeri ini 

dan masyarakatnya. 

            Kosa kata al-libās (pakaian) mengandung makna multi 

dimensional, seperti dimensi historis, dimensi moral, dimensi 

sosiologis, dimensi psykologis, dimensi hukum, dimensi dakwah, 

dimensi filosofis, dan dimensi ekonomis.  

          Dalam persfektif sejarah, pakaian yang juga berasal dari 

kata tsaub dapat berarti kembali,4  yakni kembalinya sesuatu pada 

keadaan semula, atau pada keadaan yang seharusnya sesuai 

dengan ide pertamanya yakni al-libās yang menutup. Ide dasar 

tersebut juga dapat dikembalikan kepada apa yang terdapat dalam 

benak manusia pertama tentang dirinya. Sebagaimana disebutkan 

dalam QS Al-A’rāf /7: 20    

 
         4   Abu al-Fadl Jamāl al-Dīn Muhammad bin Mukram  bin 

Man§ūr, lisān Al-Arab, Jilid I (Beirut: Dār Sadr, 1968 M/1396), h. 243. 
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عَنْهُمَا   وُورِيَ  مَا  لَهُمَا  لِيبُْدِيَ  الشَّيْطَانُ  لهَُمَا  فوََسْوَسَ 

وَ  سَوْءَاتهِِمَا  هَـذِهِ مِن  عَنْ  رَبُّكُمَا  نَهَاكُمَا  مَا  قَالَ 

 الشَّجَرَةِ إلِاَّ أنَ تكَُونَا مَلكََيْنِ أوَْ تكَُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ  
Terjemahnya: 

Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada 

keduanya agar menampakkan mereka (yang selama ini) 

tertutup. Dan (setan) berkata, "Tuhanmu hanya 

melarang kamu berdua  mendekati pohon ini, agar kamu 

berdua tidak menjadi Malaikat atau tidak menjadi orang 

yang kekal (dalam surga)." 5 

              Kemudian dilanjutkan dalam ayat 22 bahwa setelah 

mereka merasakan buah pohon terlarang itu, tampaklah bagi 

keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya 

dengan daun-daun surga. Di sini terlihat jelas bahwa asal usul dari 

pakaian terkait dengan adanya rasa malu mengenai keadaan tubuh 

yang terbuka sehingga muncul inisiatif untuk menutupinya.  

Sekaligus menunjukkan bahwa pakaian memainkan peran 

fundamental sebagai moralitas manusia sejak  awal. Dari ayat 

tersebut dapat dipahami bahwa karena godaan setan manusia 

membuka auratnya, berarti ide membuka aurat adalah ide setan. 

Dan karenanya tanda-tanda kehadiran setan adalah terbukanya 

aurat.  Perintah untuk menghindari godaan setan  membuka aurat  

juga disinggung pada ayat 27 pada surah yang sama. 

              Berkaitan dengan  fenomena dalam masyarakat, ada saja 

kelompok (baik laki-laki maupun perempuan) Islam yang 

senantiasa mengikuti perkembangan mode tanpa memperdulikan 

ketentuan-ketentuan syariat dalam hal menutup aurat. Mereka 

beranggapan bahwa busana muslim- muslimah itu kuno, out of 

 

 5 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 205. 
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date, ketinggalan zaman, dan berbagai sebutan lain yang kurang 

simpatik. Bahkan ada yang mempunyai persepsi bahwa busana 

muslim hanya akan menjadi hambatan bagi mereka dalam 

berkarier atau dalam menyalurkan bakat. Selain itu, ada yang 
menilai bahwa memakai pakaian tertutup itu gerah, sumpek, tidak 

modis dan beribu alasan lainnya. 

            Dari sudut pandang antropologi, bahwa hingga saat ini 

kultur masyarakat Indonesia dalam hal berbusana belum sesuai 

dengan  yang diharapkan oleh al-Qur’an.  Di kalangan umat Islam 

sendiri, antara satu keluarga dengan keluarga yang lain terdapat 

perbedaan pola tradisi yang berakar meskipun sama-sama muslim. 

Ada kelompok keluarga yang terbiasa dengan penggunaan jilbab, 

entah karena kesadaran akan perintah dan pentingya menutup 

aurat atau karena memang sudah menjadi kebiasaan, sementara 

pada kelompok keluarga yang lain tidak diterapkan, entah karena 

tidak tahu atau karena kecendrungan mengikuti trend dan 

pemahaman yang berbeda. Memang sulit dipungkiri bahwa 

mengganti pakaian (terbuka aurat) dari yang biasa dikenakan oleh 

kebanyakan orang menjadi pakaian yang sesuai dengan prinsip 

Islam, bukan hal yang mudah. Hal ini membutuhkan pemahaman 

terhadap syariat dan norma-norma agama yang terkandung dalam 

al-Qur’an.  

            Dalam term al-libās  juga terkandung dimensi spiritual, 

keimanan batin harus lebih diprioritaskan dari keimanan lahiriah. 

Nilai fisik jasmani tidak berarti apa-apa dibanding kesucian 

rohani6 karena dari semua itu akan muncul segala kebaikan, 

berupa akhlak, budi pekerti dan tingkah laku. Hal ini sejalan 

dengan firman Allah dalam  QS. al-A’rāf/6: 26 yang 

menyinggung tentang  libās al-taqwa, yaitu  pakaian yang dapat 

berfungsi sebagai pakaian ruhani. Setiap orang dituntut untuk 

 
              6 Muhammad Mutawalli Al-Sya’rawi, Anta Tas’al wa Islam 

Yajīb, Terj. Abu Abdillah al-Mansur, Anda bertanya Islam menjawab  (Cet.15; 

Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 169-170.  
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merajut sendiri pakaian ini. Benang atau serat-seratnya adalah 

tobat, sabar, syukur, qanaah, ridha dan sebagainya.7  Hal ini 

menunjukkan bahwa al-Qur’an bukan hanya berbicara tentang 

pakaian lahir/ jasmani akan tetapi juga menyinggung tentang 
pakaian batin/rohani.  

            Dari sudut pandang sosiologis, ada kecendrungan bagi 

sebahagian wanita muslimah menutup aurat itu kondisional. 

Apabila berada di tengah masyarakat yang konsisten menutup 

aurat, misalnya di tempat umum, di kampus atau di sekolah, 

mereka pun memakai pakaian tertutup. Tapi sebaliknya ketika 

mereka berada di tengah masyarakat yang tidak berjilbab, mereka 

pun memakai pakaian setengah terbuka, misalnya ketika mereka 

ke pasar, swalayan, mall, toko, rumah sakit.  

              Di sisi lain, sebahagian muslimah menggunakan penutup 

wajah yang disebut dengan burqu’ atau niqab, yang seringkali 

dipopulerkan dengan istilah cadar atau purdah. Mereka 

menggunakan niqab tersebut karena kondisi lingkungan yang 

mengharuskan memakainya atau dengan alasan bahwa untuk 

menjaga kesucian diri mereka. Namun demikian, sejumlah ulama 

membantah, misalnya dengan menafsirkan ayat walā yubdīna 

zīnatahunna illa mā zhahara minhā , bahwa mereka tidak dituntut 

untuk menutup  apa yang biasanya terbuka dan dituntut untuk 

menampakkannya. Sebab syariat Islam itu mudah dan toleran.8 

Dan karena keterbukaan wajah dan tangan itu adalah sunnah 

kehidupan, terutama dalam hal bermuamalah. 

            Di antara contoh konkrit yang telah disebutkan 

sebelumnya, menunjukkan  bahwa sebahagian wanita muslimah 

memakai pakaian tertutup bukan karena kesadaran terhadap 

 
              7 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an;  Tafsir 

Mauḍū’īy atas Pelbagai Persoalan Umat (Cet. IV; Bandung: Mizan 1996),  h. 

169. 

             8 Muhammad Fakhr al-Din ibn al-Allamah Diya al-Din 

Umar al-Razi, Tafsir al-Fakhr al-Razi al-Musytahir bi al-Tafsir al-Kabīr wa 

Mafātih al-Ghaib, Juz 23 (Beirut: t.p, 1414 H/ 1993 M),  h. 205-206.   
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syariat dan tuntunan agama, seakan itu hanya sebuah adat (tradisi) 

dan kebiasaan yang dipakai saat mereka akan menghadiri 

pengajian atau aktivitas keagamaan lainnya, atau sekedar 

mematuhi peraturan yang berlaku di suatu tempat. 
             Pada akhir dekade ini terdapat pula sejumlah realita 

dengan berbagai kesalahan besar terkait dengan masalah busana. 

Di mana-mana mulai ditawarkan berbagai corak pakaian luar yang  

berpengaruh, (terutama) busana kaum hawa yang 

mengindikasikan tabarruj, yaitu mempertontonkan anggota 

tubuhnya atau perhiasannya dengan maksud menarik perhatian, 

ditambah lagi dengan penampilan yang berlebihan baik cara 

berpakaian, berhias, berjalan, ataupun berucap. Berhias tidak 

dilarang dalam ajaran Islam, karena ia adalah naluri manusiawi. 

Yang dilarang adalah tabarruj al-jāhiliyah.9 Satu istilah yang 

digunakan al-Qur’an yang diasosiasikan dengan wanita jahiliyah, 

ini terdapat dalam QS Al-Ahzab/33: 33. Berpenampilan secara 

berlebihan, menggunakan perhiasan dan atau pakaian yang 

melebihi batas kewajaran, dengan maksud menyombongkan diri 

dan bermegah-megah dilarang oleh agama.           

              Menurut Syekh Mutawalli al-Sya’rāwi (1912 M), bahwa 

penggunaan pakaian sampai keluar dari batas larangan dapat 

berarti mengkomersialkan agama. Ajaran agama Islam adalah satu 

dan utuh. Ada batas-batas tertentu bagi busana-busana muslimah 

dan sebaiknya mengamalkan seluruhnya dan tidak separuh-

separuh.10  

 

              9 Tabarruj jāhiliyah  adalah berhias dan bertingkah seperti 

orang jahiliyah dahulu pada zaman sebelum Nabi Muhammad. Tabarruj yang 

dimaksud mencakup segala macam bentuk dan model yang dapat menimbulkan 

ransangan dari lawan jenis. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an; Tafsir 

Maudhu’ī atas Pelbagai Persoalan Umat  (Cet. IV; Bandung: Mizan 1996), h. 

168 

10 Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi,  Anta Tas’al wa Islam Yajīb,  

Terj. Abu Abdillah al-Mansur, Anda bertanya Islam menjawab  (Cet.15; 

Jakarta: Gema Insani Press, 1999),  h. 484.  
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   Selanjutnya dari sudut pandang moral, relevansinya 

dengan realitas sosial di zaman sekarang, banyak diantara wanita 

yang berpakaian setengah terbuka, dan busana ketat serta melukis 

kemolekan bentuk tubuh, dan adapula wanita memakai pakaian 
(menyerupai) laki-laki dan sebaliknya laki-laki memakai pakaian 

(menyerupai) wanita, bahkan ada yang mengukir kulitnya dengan 

gambar atau tulisan tertentu (mentato) yang termasuk pakaian atau 

perhiasan yang dilarang, dan  akibat semua itu tentu saja sangat 

buruk. Dalam QS Al-Ahzab/33: 59 Allah memerintahkan kepada 

kaum hawa untuk menutup/ mengulurkan jilbab ke seluruh 

tubuhnya, agar lebih mudah dikenal dan tidak mudah diganggu 

oleh tangan usil. Pada ayat lain juga disinggung tentang larangan 

menampakkan perhiasan, kecuali yang biasa tampak.(QS Al-

Nūr/24: 31. 

 Muhammad Ali al-Shabuni ( 1928 M), menyatakan bahwa  

ayat ini turun karena wanita-wanita pada zaman Nabi saw 

menutup kepala mereka dengan kerudung dan mengulurkannya ke 

arah punggung mereka, sehingga bagian dada dan leher mereka 

dibiarkan tanpa sesuatu pun yang menutup keduanya. Maka ayat 

tsb memerintahkan wanita mukminah agar mengulurkan kerudung 

mereka ke arah depan sehingga menutup lubang baju (tempat 

masuknya kepala pada jilbab) guna menutup dada mereka.11 

              Dapat dipahami bahwa illat ketetapan hukum pada ayat 

ini adalah pengubahan adat yang berlaku pada masa turunnya ayat 

itu, karena itu ayat tsb bertujuan memerintahkan menutup dada 

sebagai ganti keterbukaannya, dan bukan bermaksud menetapkan 

suatu model pakaian tertentu.12 Ironis memang karena biasanya 

 
 

              11 Muhammad Ali al-Ṣābūniy, Tafsir Āyat al-Ahkām min 

al-Qur’an, jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th),  h. 107.  

 

              12 Muhammad Said Asmāwi, Haqīqat al-Hijāb wa Hujjiyat 

al-Hadis (Mesir: Madbūd al-Shagīr, 1995), h. 16. Lihat juga Muhammad Said 
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semakin tinggi peradaban suatu bangsa atau masyarakat, maka 

semakin ia memiliki rasa malu dan menginginkan tertutup  bagian 

tubuhnya yang tidak layak dipertontonkan, tapi kenyataan 

menunjukkan bahwa justru semakin terpengaruh dengan mode 
dan trend yang banyak mengundang  kemaksiatan. Meskipun 

memang tidak ada halangan berbusana dengan model masa kini, 

tetapi syarat-syarat busana muslimah yang telah ditetapkan Islam 

hendaknya tetap diperhatikan dan tidak diabaikan. 

  Pelanggaran terhadap syariat ini semakin meningkat, 

ditandai oleh kenyataan bahwa wanita adalah ikon marketing yang 

paling berpengaruh, dan ini sangat menggiurkan bagi para 

kapitalis. Karena faktor bisnis dan ekonomi, tidak sedikit produk 

yang tidak ada hubungannya  sama sekali dengan wanita yang 

ditampilkan dengan sosok wanita seksi disampingnya. 

Merebaknya pornografi dan pornoaksi melalui berbagai media, 

iklan-iklan yang ditayangkan di televisi yang menjadikan wanita 

sebagai sosok yang menggiurkan, dan sederetan contoh konkrit 

yang disaksikan setiap saat, seakan menjadikan wanita sebagai 

alat penglaris barang komoditi.  Ironisnya karena yang menjadi 

penyubur dan pendukungnya  adalah  orang-orang yang nota bene  

mengaku sebagai kaum muslim. Laki-laki yang mengekploitasi 

wanita atau bahkan wanita yang mengeksploitasi dirinya dan 

kehormatannya sendiri, sungguh mereka akan mendapat adzab 

dan kehinaan dunia akhirat.      

             Di samping itu banyaknya kaum wanita yang mulai 

mengenal busana-busana yang tidak islami, entah karena faktor 

ketidak tahuan atau karena gengsi . Banyak dari kalangan wanita 

mengenakan jilbab yang dikenal dengan jilbab gaul, jilbab kawula 

muda yang nyentrik.  Mereka mengenakan jilbab terkesan hanya 

untuk gaya-gayaan. Untuk itulah perlunya memahami dan 

mematuhi tuntunan syariat agama tentang busana muslimah  

 
al-Asmawiy, Againts Islamic Extrimism , Terj. Hery Heryanto Azumi (Cet. I; 

Jakarta: Deesantara, 2002),  h. 169-173. 
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karena akan lebih memelihara ketentraman rumah tangga serta 

menjaga ketenangan dan keselamatan masyarakat.    

              Dari sudut pandang psikologis, pakaian memberi 

pengaruh yang sangat besar bagi pemakainya. Dalam kehidupan 
sehari-hari  dapat dirasakan pengaruh psikologis dari pakaian 

yang dikenakan. Ketika menghadiri undangan pesta misalnya, 

kemudian mengenakan pakaian buruk, tentu pemakainya merasa 

risih bahkan kehilangan kepercayaan diri, karena tidak sesuai 

dengan situasi. Sebaliknya pun demikian.13   

                Tak dapat disangkal bahwa pakaian tidak  serta merta 

membentuk pribadi kyai, tetapi ia dapat mendorong pemakainya 

untuk berprilaku baik atau sebaliknya berprilaku buruk, 

tergantung dari cara dan model pakaiannya. Pakaian terhormat, 

mengundang seseorang untuk berprilaku baik dan sopan serta 

mendatangi tempat-tempat yang terhormat, sekaligus 

mencegahnya ke tempat-tempat yang tidak senonoh. Demikian 

pula sebaliknya. Ini salah satu yang dimaksud QS Al-Ahzab/33: 

59, dengan memerintahkan wanita-wanita memakai jilbab. 

              Term libās dapat pula ditinjau dari segi dampak atau 

akibatnya, realitas  menunjukkan bahwa semangat telah menurun 

untuk mencari ilmu-ilmu syar’i yang wajib diketahui oleh setiap 

mukallaf.  Sebagian manusia tidak lagi memperhatikan hukum-

hukum yang berkaitan dengan pakaian dan perhiasan, baik itu 

karena kejahilan atau karena berpura-pura jahil. kurangnya 

kesadaran tentang hukum-hukum terhadap akibat dari cara 

berbusana yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, terutama 

bagi wanita  menjadi ciri khas yang menyebar di tengah-tengah 

kaum hawa, bahkan di tengah kaum wanita shalihah. Akibat dari 

semua ini, maka  terjadilah berbagai macam bala’ dan fitnah.  

 

13 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an; Tafsir Maudhu’ī atas 

Pelbagai Persoalan Umat  (Cet. IV; Bandung: Mizan 1996), h. 169.  
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              Karena fungsi  pakaian sebagai penutup aurat dan sebagai 

fungsi takwa (QS Al-A’raf/ 7: 26); sebagai perhiasan (QS Al-

A’raf/7: 26; sebagai pelindung (QS Al-Nahl/16: 81); dan sebagai 

penunjuk identitas ( QS Al- Ahzab/33: 59, telah dilanggar dan 
diabaikan. Jangankan berfungsi sebagai penutup aurat, pakaian 

tidak lagi menjadi  identitas keshalehan dan kehormatan seorang 

muslimah, apatah lagi meningkatkan nilai-nilai ketakwaan,  tetapi 

ia menjadi simbol gaya trendy yang memamerkan pesona 

seksualitas di depan umum, yang bahkan melebihi tingkah dan 

gaya wanita Arab  jahiliyah. Dan fungsinya sebagai pelindung dan 

pemeliharaan  terhadap bencana dan dari sengatan panas dan 

dingin  ((QS Al-Nahl/16: 81) tidak lagi difungsikan sebagaimana 

mestinya, karena yang selalu ditonjolkan adalah aspek  estetika 

dan tabarruj tanpa menghiraukan etika dan syariat.  Segala bentuk 

penyalahgunaan fungsi pakaian yang telah disebutkan, yang tidak 

sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya dan mengabaikan 

tuntunan syariat yang semakin subur bak jamur di musim hujan, 

dapat menjadi salah satu penyebab datangnya berbagai 

malapetaka,  bencana  datang menimpa silih berganti, entah itu 

penyebab secara langsung atau tidak langsung yang ditimpakan 

baik kepada perorangan atau masyarakat umum, karena telah 

melanggar ketentuan syariat.  

           Dalam QS Ibrahim/14: 50 tentang siksa yang akan dialami 

oleh orang-orang yang berdosa kelak di hari kemudian adalah 

pakaian mereka dari cairan aspal. Dari sini terpahami bahwa 

pakaian ada yang menjadi alat penyiksa kelak. Tentu saja siksaan 

tersebut karena yang bersangkutan  mengabaikan  nilai-nilai yang 

diamanatkan Allah swt. Sebaliknya adapula balasan berupa 

pakaian indah dari sutera  bagi orang beramal shaleh, 

sebagaimana dijelaskan dalam QS Al- Hajj/22: 23, QS Fāṭir/35: 

33,  QS Al-Kahfi/18: 31, QS Al-Insān/76: 12 dan 21.   

               Beberapa faktor pendukung maraknya fenomena 

berjilbab di kalangan wanita muslimah, adalah mengentalnya 

kesadaran beragama sebagai faktor utama. Namun faktor lain 

tidak bisa dipungkiri, karena ada di kalangan muslimah 
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mengenakan jilbab, akan tetapi prilaku dan gerak geriknya tidak 

sejalan dengan tuntunan agama dan budaya masyarakat Islam. 

Mereka mengenakan jilbab tapi pada saat yang sama ia berdansa 

memegang pinggul pria yang bukan mahramnya. Faktor lain 
adalah tuntutan gerak cepat dan praktis serta ekonomis, disamping 

itu ada yang mengenakannya hanya sekadar sebagai simbol 

pandangan politik yang membedakan antara komunitas suatu 

kelompok dengan kelompok  lain yang muslimah ataupun yang 

non muslimah.14 Begitu banyak faktor eksternal sebagai penyebab 

seseorang mengenakan pakaian muslimah, selain karena tuntutan 

syariat.    

             Di samping itu dari dimensi dakwah, penghayatan 

terhadap perintah menutup aurat dan nilai-nilai yang terkandung 

di dalamnya, memahami manfaat dan maslahatnya serta 

menginsyafi bahaya dan akibat-akibat negatif  dari keterbukaan 

aurat, akan mendorong kaum muslim muslimah  menutup aurat. 

Mempraktekkan ajaran-aaran agama dalam kehidupan sehari-hari, 

seperti  menutup aurat, berarti melakukan dakwah Islam melalui 

perbuatan nyata (da’wah bi al-hal), minimal dimulai pada pribadi 

dan  lingkungan keluarga, sebagaimana disebutkan dalam QS Al-

Tahrīm/66: 6,  yaitu perintah menjaga diri dan keluarga dari api 

neraka.  

             Demikian beberapa hal yang menjadi latar belakang 

pentingnya kajian tentang al-libās  dalam perspektif al-Qur’an. 

Baik dari segi fenomena maraknya berbusana muslimah yang 

tidak berdasar kepada petunjuk al-Qur’an dan hadis, maupun dari 

segi maraknya aksi buka-bukaan di kalangan wanita yang 

mengekspos aurat mereka. Kajian ini akan mengeksplorasi 

bagaimana pakaian yang sesungguhnya yang seharusnya 

dikenakan oleh wanita muslimah,  yang  sesuai dengan petunjuk 

 

14 M. Quraish Shihab, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan 

Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer  ( Cet. I; Jakarta: Lentera 

Hati, 2004), h. 2. 
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syar’i atau yang trendy tapi tetap sesuai dengan syariat atau 

sebaliknya.   

             Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas 

dapat dipahami bahwa al-libās (pakaian) dalam al-Qur’an tidak 
sesederhana yang dipikirkan, karena terbukti dalam kehidupan 

realitas sosial, pemahaman tentang al-libās (pakaian) berikut 

fenomena penggunaannya di tengah  masyarakat tidak sejalan 

dengan konsepsi al-libās dalam al-Qur’an. Masalah ini bersifat 

multi dimensional karena terkait dengan berbagai dimensi. 

              Pertanyaan mendasar  yang menjadi permasalahan pokok 

dalam penelitian ini, adalah ”bagaimana konsepsi al-Qur’an 

tentang pakaian (jilbab)?” Untuk itu maka tulisan ini akan 

mengungkap hakikat, eksistensi dan urgensi pakaian jilbabnserta 

pengaruh yang ditimbulkannya. 

            Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, mode 

dan trend sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat 

terkhusus dalam hal  berpenampilan yang semakin jauh dari 

tuntunan agama. Melihat fenomena tersebut maka penelitian ini 

bermanfaat untuk tawāsau bi al- haq saling mengingatkan 

mengenai perkara yang benar. Bagaimana cara  berpenampilan 

yang dibenarkan oleh syariat, sehingga terhindar dari segala fitnah 

dan kerusakan moral. Karena kerusakan moral pribadi ataupun 

masyarakat dapat dipicu oleh kesalahan dalam berpenampilan, 

karena pakaian dapat mempengaruhi pemakainya untuk berprilaku 

positif  ataukah untuk berprilaku negatif. Semua tergantung dari 

cara dan model pakaiannya. Berkaitan dengan ini diperlukan suatu 

kajian terhadap konsep al-libās  dalam rangka pembinaan moral 

spiritual, etika, intelektual yang berwawasan ke depan. Dan 

konsep dasar yang demikian terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah 

Nabi saw. 

            Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan pandangan al-

Qur’an tentang pakaian yang secara rinci mencakup usaha : 1) 

menjelaskan esensi pakaian dan hakikat jilbab khususnya jilbab 

dalam al-Qur’an. 2) Mengungkapkan eksistensi pakaian dalam al-
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Qur’an 3) mengungkapkan urgensi dan pengaruh penggunaan 

jilbab.  

            Tulisan  ini mempunyai manfaat yang cukup signifikan, 

terutama dalam ilmu-ilmu  keislaman seperti halnya dalam bidang 
akhlak, di era sekarang maupun yang akan datang. sehingga 

segala bentuk kemaksiatan yang timbul akibat dari penggunaan 

berbagai macam pakaian yang tidak sesuai dengan tuntunan 

agama dapat ditolerir. 

            Sebagai komunitas muslim terbesar di dunia, pemerintah 

yang bertanggung jawab terhadap pembinaan moral bangsanya, 

sedapat mungkin tulisan ini berguna sebagai referensi dalam 

peningkatan kualitas hidup bangsa. Demikian juga pembinaan  

lewat media massa dengan meminimalisir tayangan atau gambar 

yang tidak islami. Sehingga bangsa Indonesia  mampu 

menunjukkan ajaran itu melalui aktifitas keseharian, baik dalam 

berintraksi, berpenampilan. Bukan justru meniru gaya masyarakat 

barat dan mengabaikan aturan syariat. 
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 BAB  II 
 ESENSI PAKAIAN   

 

A. Pengertian  Busana (pakaian) 
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa  pakaian 

dalam bahasa arab dikenal dengan istilah al-libās  ,  baik berupa pakaian 

lahir maupun pakaian batin. Al-libās berasal dari akar kata dengan 

huruf-huruf    س  –ب    –ل  berarti mengenakan atau  لبس  kata kerja ,( لبَس)  

memakai. Dari akar kata tersebut terbentuk kata   اللباس  , yang berarti 

pakaian. dapat pula berarti satara (   ستر )  atau ghatthā (غــط ى) berarti 

menutupi,15 dan ikhtilāt  (  الاختلا ط  ) yaitu percampuran.16 

Kata al-libās ( ا   للباس ) berasal dari kata labs ( لَبْس  ) yang 

merupakan bentuk masdar dari kata kerja  labasa (  ََلَبس  ), yalbasu  

  17.( bercampur dan masuk)   مخا لطة و مداخلة   yang berarti    ( يلَْبسََ  )

oleh Ibrahim Anis disebutkan  bahwa kata لَبْسًا  (maftūhah huruf 

lam -nya) yang merupakan bentuk masdar dari  ََلَبس  (maftūhah 

huruf ba-nya) berarti     حقيقته يعرف  لا  حت ى  عليه   bercampur) خلطه 

dengan sesuatu sehingga tidak diketahui hakikatnya).   Sedangkan 

لَبسَِ   sebagai bentuk masdar dari (berbaris dhammah huruf lam)  لُبْسًا

  (berbaris kasrah huruf ba) berarti   إستتر  (menutup) 18 Kata lain 

yang seakar dengan libās adalah lubs (لُبْس), lubsah (  لُبْسَة), dan 

 
             15 Ibrahim Anīs, Mu’jam al-Wasīt  ( Mesir: Dār al-Ma’ārif, 

1986), h. 849.  Lihat juga Butros al-Bustani, Qutrul Muhīt, Juz II  ( Beirut: 

Maktabah Libnān, 1869),  h. 1919-1920. 

             16 Butros al-Bustani, Qutrul Muhīt, Juz II ( Beirut: Maktabah 

Libnan, 1869),  h. 1920. Lihat pula Ibn Fāris bin Zakariyā, Abī Husain Ahmad, 

Mu’jam maqāyīs al-lughah, Juz V (t.tp: Dār al-fikr, t.th), h. 230. 

             17 Ibn Fāris bin Zakariyā, Abī Husain Ahmad, Mu’jam 

maqāyīs al-lughah, Juz V, (t.tp: Dār al-fikr, t.th ) h. 230. 

            18  Ibrahim Anīs, et al. al-Mu’jam al-Wasīt  ( Mesir: Dār al-

Ma’ārif, 1986), h. 849. 
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iltibās ( َإلِْتِباس ) yang berarti kekacauan, kesamaran, dan 

ketidakjelasan. 

              Al-Libās yang memiliki bentuk jama’ yaitu وألبسة  لبس 

(lubsun wa albisatun), mempunyai beberapa makna, seperti: (1) 
labiṡa al-tsaub (memakai pakaian),19 (2) ghatthā atau al-sitārah 

(penutup,tabir,tirai).20 (3) Ikhtilāth wa al-Ijtima’ ( percampuran 

dan perkumpulan)21 , (4) al-Tadlīs (pemalsuan),22 (5) al-syubhah 

wa ’adami al-wudūh (kesamaran tanpa ada kejelasan),23 (6) 

Khalaqun (yang telah usang),24 (7) Adāt ( alat),25  (8) Sitr al-

Haqīqah wa idzhāruhā bi khilāf mā hiya alaih ( menutupi 

 
            19  Ibn Fāris bin Zakariyā, Abī Husain Ahmad, Mu’jam 

maqāyīs al-lughah, Juz V (t.tp: Dār al-fikr, t.th ), h. 230. Lihat pula Butros al-

Bustani, Qutrul Muhīt, Juz II ( Beirut: Maktabah Libnan, 1869),  h. 1919.  

Ibrahim Anis, et al. al-Mu’jam al-Wasīt (Mesir: Dār al-Ma’ārif, 1986), h. 849.  

Abu al-Fadl Jamāl al-Dīn Muhammad bin Mukram  bin Manzūr, lisān Al-Arab  

(Beirut: Dār Sadr-Dār Bairut,1968 M/1396 H), h. 86. Selanjutnya disebut Ibnu 

Manzūr. 

           20 Ibrahim Anīs, Mu’jam al-Wasīt  (Mesir: Dār al-Ma’ārif, 

1986), h. 849. Lihat pula Butros al-Bustani, Qutrul Muhīt, Juz II ( Beirut: 

Maktabah Libnan, 1869),  h. 1919-1920. 

           21 Butros al-Bustani, Qutrul Muhīt, Juz II ( Beirut: Maktabah 

Libnan, 1869),  h. 1920.  Ibn Fāris bin Zakariyā, Abī Husain Ahmad, Mu’jam 

maqāyīs al-lughah, Juz V (t.tp: Dār al-fikr, t.th ),  h. 230. 

           22 Ibrahim Anīs, Mu’jam al-Wasīt  (Mesir: Dār al-Ma’ārif, 

1986), h. 849. Lihat pula  Butros al-Bustani, Qutrul Muhīt, Juz II, ( Beirut: 

Maktabah Libnan, 1869),  h. 1920. 

           23 Ibrahim Anīs, Mu’jam al-Wasīt, Mesir: Dār al-Ma’ārif, 

1986), h. 849 

          24 Abu al-Fadl Jamāl al-Dīn Muhammad bin Mukram  bin 

Manzūr, lisān Al-Arab, (Beirut: Dār Sadr-Dār Bairut,1968 M/1396 H),   h. 87. 

          25 Ibrahim Anīs, Al-Mu’jam al-Wasīt  (Mesir: Dār al-Ma’ārif, 

1986), h. 849. 
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kebenaran dan nampak yang sebaliknya)26. Dengan demikian al-

libās dalam pengertian bahasa berarti pakaian, penutup, 

percampuran, pemalsuan, kesamaran, usang, alat dan menutupi 

kebenaran dengan menampakkan yang sebaliknya.  
              Dari segi leksikal, kata libās yang memiliki kata 

kerja labasa termasuk fi’il muta’addi yang membutuhkan objek 

secara langsung. Sehingga terbentuk aneka ragam makna. Yakni : 

(1) Ikhtalatha (bercampur), 27 bercampurnya sesuatu  sehingga 

tidak diketahui hakikatnya. (2) al-Syak (keraguan),28 (3) Mā 

yasturu al-jism (sesuatu yang menutupi tubuh.)  Olehnya itu 

dikatakan bahwa Libās dari tiap sesuatu adalah tutupnya.29  

             Makna yang pertama dan kedua di atas sangat 

berkaitan, yakni bercampurnya berbagai problem dan 

permasalahan sehingga tidak diketahui lagi arah dan tujuan 

problem tersebut, yang mengakibatkan permasalahan itu menjadi 

samar-samar dan tidak jelas, sehingga membuat orang ragu-ragu 

dan bingung dalam mengambil sikap. Sedangkan makna yang 

ketiga adalah pakaian secara umum, baik dalam bentuk konkrit 

maupun dalam bentuk abstrak. 

             Makna Ikhtalatha (bercampur), terdapat pada 

kata talbisūna yang terdapat dalam QS Al-Baqarah/2: 42, QS Ali 

 

          26  Butros al-Bustani, Qutrul Muhīt, Juz II ( Beirut: Maktabah 

Libnan, 1869),  h. 1920. 

 

           27  Abu al-Fadl Jamāl al-Dīn Muhammad bin Mukram  bin 

Manzūr, lisān Al-Arab  (Beirut: Dār Sadr-Dār Bairut,1968 M/1396 H),  h. 86. 

 

           28  Muhammad Ismail Ibrahim, Mu’jam al-Alfāz wa al-A’lām  

al-Qur’āniyah (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabiy, t.th.), h. 469.    

 

           29  Muhammad Ismail Ibrahim, Mu’jam al-Alfāz wa al-A’lām  

al-Qur’āniyah Qur’āniyah (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabiy, t.th. h. 469.  Lihat 

juga Abi al-Fadl Jamal al-Din Muhammad Mukram Ibnu Manzūr , Lisān al-

Arab  (Beirut: Dār Sadr-Dār Bairut,1968 M/1396 H),  h. 86. 
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Imran/3: 71, yang mengandung larangan   mencampur adukkan 

antara yang haq dengan yang batil 

             Makna al-syak (keraguan) terdapat pada kata 

labs yang terdapat dalam QS Qāf/50: 15 yang berbunyi: 

نْ خَلْق  جَدِيد    لِ بَلْ همُْ فِي لَبْس  م ِ أفََعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْْوََّ

﴿١٥﴾ 
Terjemahnya: 

             Maka Apakah Kami letih dengan penciptaan yang 

pertama? (sama sekali tidak), bahkan  mereka dalam 

Keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.30 

Kata labs pada ayat tersebut oleh para ulama tafsir 

sepakat mengartikan dengan ragu-ragu dan samar-samar. Al-

Maraghi (w. 1945 M), dalam menafsirkan ayat tersebut 

menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak lemah dalam 

penciptaan pertama, sedangkan kebangkitan manusia setelah 

matinya, lebih mudah dari penciptaan pertama kali.31 Maka tidak 

ada alasan bagi mereka sedikitpun untuk ragu-ragu dan bimbang 

dalam hal ini. Sebagaimana firman Allah dalam QS  Al-Rūm/30 : 

27  

الْمَثلَُ الْْعَْلىَ  الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدهُُ وَهوَُ أهَْوَنُ عَليَْهِ وَلهَُ  وَهوَُ الَّذِي يبَْدأَُ 

  ﴾٢٧لْعزَِيزُ الْحَكِيمُ ﴿فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَهوَُ ا 

 Terjemahnya: 

              Dan Dialah yang menciptakan (manusia) dari 

permulaan, kemudian mengembalikan 

(menghidupkan)nya kembali, dan menghidupkan kembali 

itu adalah lebih mudah bagi-Nya. dan bagi-Nyalah sifat 

 

           30 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya  

(Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 748. 

 

           31 Muhammad  Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, juz 25 

(Mesir: Mustafa al-Bābi al-Halābi wa Aulāduhū , 1394 H/ 1974 M), h. 158.  
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yang Maha Tinggi di langit dan di bumi; dan Dialah 

yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

              Ayat ini merupakan argumentasi kuat dan 

sekaligus celaan dan cercaan bagi orang-orang kafir yang 
meragukan dan bahkan mengingkari hari kebangkitan di akhirat 

bahwasanya sesuatu yang mati akan dihidupkan kembali pada hari 

berbangkit. 

             Berdasarkan makna yang telah disebutkan 

terdahulu, baik dari segi bahasa maupun dari segi leksikal, dapat 

dipahami bahwa penggunaan kata libās (pakaian) tidak terbatas 

dalam bentuk pakaian yang menutupi tubuh saja, tetapi lebih luas 

dari itu. Misalnya pakaian takwa adalah iman, malu dan amal 

shaleh, pakaian atau penutup  bunga adalah kelopaknya,  pakaian 

seorang suami adalah istrinya (demikian sebaliknya), pakaian 

bumi adalah tumbuh-tumbuhan, pakaian malam adalah 

tertutupnya dengan kegelapan,  bahkan kelaparan dan ketakutan 

juga disebut sebagai  pakaian. 

            Untuk memahami pengertian al-libās yang 

tedapat dalam al-Qur’an, terlebih dahulu menelusuri kata libās 

dengan berbagai penggunaannya yang tersebar dalam al-Qur’an. 

Kata yang seakar dengan labs  dengan berbagai derivasinya 

terdapat dalam al-Qur’an sebanyak 23 kali dalam 22 ayat di 13 

surah.32 Kata labs  disebut satu kali, yaitu dalam QS  Qāf/50: 15, 

dalam bentuk fi’l mādhi (bentuk kata kerja lampau) disebut satu 

kali, yaitu dengan menggunakan kata labasnā yang terdapat dalam  

QS. Al-An’ām/6: 9  dalam bentuk fi’l mudhāri’ disebut 10 kali, 

yaitu dengan menggunakan kata talbisū yang terdapat dalam QS 

Al-Baqarah /2: 42, kata talbisūna  yang terdapat dalam QS Al-

Imrān/3: 71, kata talbasūnahā yang terdapat dalam QS Al-

Nahl/16: 14 dan QS Fāthir/35:12, kata yalbisakum dalam QS Al-

An’ām/6: 65, kata yalbisū pada ayat 82, kata yalbisūna pada ayat 

 
                    32 Muhammad Fuād ’Abd. Al-Bāqi al-Mu’jam al-Mufahras li Alfādz 

al-Qur’an al-Karim (Beirūt: Dār al-Fikr, 1407 H/ 1987 M),  h. 744-745. 
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137,dan ayat 9, kata yalbasūna yang terdapat dalam QS Al-

Kahfi/18: 31, dan dalam QS Al-Dukhān/44: 53. Dalam bentuk fi’l 

nahi satu kali, yaitu lā talbisū dalam QS Al-Baqarah/2: 42. Dalam 

bentuk ism mashdar labūs disebut satu kali, yaitu di dalam QS Al-
Anbiyā/2: 80, sedangkan kata libās sendiri disebut sebanyak 

sepuluh kali, yaitu dengan kata libāsun disebut dua kali  dalam QS 

Al-Baqarah/2: 187, kata libās dan kata libāsan  yang terdapat 

dalam QS Al-A’rāf/7: 26 , kata libāsan yang terdapat dalam QS 

Al-Nahl/16: 112, QS Al-Furqān/25: 47 serta QS An-Naba/78: 10, 

kata libāsuhum dalam QS.Al-Hajj /22: 23 dan QS Fāthir/35: 33. 

           Kata al-libās  sendiri digunakan oleh al-Qur’an sebanyak 

sepuluh kali, selain dari 23 kali bentuk-bentuk lain dari akar kata 

yang sama. Kata ini digunakan untuk beberapa makna, antara lain: 

1). Takwa disebut Al-libās,  yaitu pakaian ruhani atau pakaian 

batin, yakni iman, malu dan amal shaleh 2.). suami istri, adalah 

Al-libās maksudnya adalah suami adalah pakaian bagi istri dan 

sebaliknya istri adalah pakaian bagi suami.3. Al-libās juga berarti 

diliputi oleh suatu keadaan, misalnya kelaparan dan ketakutan. 

Suatu perasaan yang menyelimuti orang-orang yang kufur nikmat 

(sanksi duniawi),  demikian halnya malam sebagai pakaian untuk 

tidur dan istirahat, dan 4.)  Al-libās adalah pakaian yang dipakai 

oleh orang yang beriman dan beramal shaleh di surga kelak.            

            Penggunaan kata  libās  dalam QS Al-A’rāf/7:  26 

yang berbunyi: 

باَسُ  ياَ بنَيِ آدمََ قدَْ أنَزَلْناَ عَليَْكُمْ لِباَساً يوَُارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِ 

ِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ ﴾٢٦التَّقْوَىَ ذلَِكَ خَيْرٌ ذلَِكَ مِنْ آياَتِ اللّ   

 
Terjemahnya: 

             Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah 

menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan  untuk 

perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, Itulah yang 
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lebih baik. Demikianlah  sebahagian dari tanda-tanda 

kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka  ingat.33 

            Kata ( لباس ) libās yang pertama pada ayat tersebut 

menunjukkan pakaian lahir, sedangkan kata ( ريش ) rīsy pada 
mulanya berarti bulu, Menurut M.Quraish Shihab (1944 M), 

karena bulu binatang merupakan hiasan dan hingga kini dipakai 

oleh sebagian orang sebagai hiasan, baik di kepala maupun melilit 

di leher, maka kata tersebut dipahami sebagai pakaian yang 

berfungsi sebagai hiasan.34             

            Selanjutnya libās yang kedua yang disebutkan oleh ayat di 

atas yaitu libās takwa (pakaian takwa, yakni pakaian ruhani 

setelah sebelumnya menyebut pakaian jasmani yang menutupi 

kekurangan-kekurangan jasmani. Pakaian ruhani menutupi hal-hal 

yang dapat memalukan dan memperburuk penampilan manusia 

jika ia terbuka.  Terbukanya aurat jasmani dapat membuka pintu 

kecil atau lebar bagi terjadinya perzinahan yang merupakan suatu 

kedurhakaan yang terlarang karena zatnya. Sementara keharaman 

sesuatu karena zatnya hanya dibenarkan jika ada darurat yang bila 

diabaikan dapat mengancam jiwa seseorang. Sebaliknya 

tertutupnya aurat ruhani, dapat mengantar manusia menutup aurat 

jasmaninya. Sungguh benarlah firman Allah yang mengatakan 

ِ لَعَلَّهُمْ يذََّكَّرُونَ ﴿وَلِباَسُ التَّ   ﴾ ٢٦قْوَىَ ذلَِكَ خَيْرٌ ذلَِكَ مِنْ آياَتِ اللّ 

             Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik 35  

             Ayat ini menegaskan perbandingan antara pakaian  yang 

menutupi tubuh dan pakaian takwa, di mana pakaian takwa 

 

            33 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 206. 

 

            34 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan dan 

keserasian al-Qur’an  (Cet. I., Vol. V., Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 58.  

            35 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 206. 
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dipandang lebih baik. Karena adanya iman di dalam dada maka 

kecendrungan untuk selalu beramal shaleh dan rasa malu untuk 

berprilaku buruk dan berpenampilan  tidak etis selalu terpatri 

dalam diri. Demikianlah kira-kira gambaran  pakaian takwa yang 
menurut Ibrahim Anis dan Muhammad Ismail Ibrahim adalah 

iman, malu dan amal shaleh.36 Takwa disebut sebagai pakaian 

menurut Al-Asfahani sebagai  al-tamtsīl dan al-tasybih 

(perumpamaan).37 sementara kata libās  pada ayat 27 dari surah 

yang sama berkaitan dengan godaan setan terhadap Adam dan 

Hawa sehingga keduanya terusir dari surga serta keduanya 

menanggalkan pakaiannya. Karena itu dalam ayat ini juga 

ditegaskan agar manusia mawas diri dari godaan setan. Karena 

pengaruh dan godaan setan, manusia membuka auratnya. 

           Selanjutnya dalam konteks hubungan suami istri yang 

masing-masing merupakan pakaian bagi yang lain. disebutkan 

dalam QS Al-Baqarah/2: 187,. Menurut al-Asfahani (w. 502 H), 

bahwa dinamakan libās karena masing-masing harus bisa saling 

melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing dan 

mencegah satu sama lain dari perbuatan buruk,38 Demikian pula 

harus mampu saling melindungi pasangan dari krisis dan kesulitan 

yang mereka hadapi, sekaligus masing-masing menjadi hiasan 

bagi pasangannya masing-masing karena salah satu fungsi pakaian 

adalah sebagai hiasan. 

           Dalam QS Al-Nahl/16: 112, penggunaan kata libās pada 

ayat tersebut berkaitan dengan perumpamaan yang dibuat Allah, 

 

36 Ibrahim Anīs, Al-Mu’jam al-Wasīt  (Mesir: Dār al-Ma’ārif, 1986), 

h. 849., Lihat juga Muhammad Ismail Ibrahim, Mu’jam al-Alfāz wa al-A’lām  

al-Qur’āniyah (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabiy, t.th), h.  469.   

37 Al-Rāgib Al-Asfahāni,  Mu’jam Mufradāt  al-Fādz al-Qur’an  

(Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 735. 

                38 Al-Rāgib al-Asfahāni,  Mu’jam Mufradāt  al-Fādz al-

Qur’an  (Beirut: Dār al-Fikr, t.th),  h. 467.  
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berupa sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, 

rezekinya melimpah ruah dari berbagai penjuru, tetapi 

penduduknya mengingkari nikmat Allah. Karena itu Allah 

memakaikan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, 
disebabkan apa yang  mereka perbuat. Maksudnya kelaparan dan 

ketakutan itu meliputi tubuh dan perasaan  mereka. Menurut al-

Asfahani (w. 502 H), dijadikan lapar dan takut sebagai pakaian 

bagi tubuh mereka untuk menggambarkannya di dalam bentuk 

yang konkret.39 Demikian halnya dalam konteks pembicaraan 

Allah menjadikan malam sebagai pakaian, untuk tidur dan 

istirahat serta siang untuk berusaha. Disebut malam sebagai 

pakaian karena ia gelap dan menutupi jagat sebagaimana pakaian 

menutupi tubuh manusia    (QS Al-Furqān/25: 47 dan QS An-

Naba/78: 10 ). 

             Kata libās dalam QS Al-Hajj/22: 23 dan QS Fathir/35: 33 

disebut dalam konteks pembicaraan tentang nikmat yang 

diberikan Tuhan kepada penghuni surga, mereka diberi perhiasan 

dengan gelang dari emas dan mutiara, sedangkan pakaian mereka 

adalah sutra.  

Dari  23 (dua puluh tiga) kali kata al-libās dengan segala 

bentuk kata jadiannya yang digunakan dalam al-Qur’an, diperoleh 

beberapa makna secara umum yaitu: 

a. Gatthā atau Al-Sitārah  (penutup), yakni pakaian jasmani 

yang menutupi tubuh baik sebagai penutup aurat, ataupun 

sebagai hiasan. Seperti Firman Allah dalam QS. Al-A’raf/7: 

26,  QS Al-Nahl/16 : 14 dan QS Fatir/35: 12, serta pakaian 

(baju besi) yang memelihara tubuh dari peperangan, 

sebagaimana disebutkan dalam  QS Anbiya /21: 80. Dapat 

pula berarti menutup dalam konteks lain, misalnya: malam 

 
           39 Al-Rāgib al-Asfahāni,  Mu’jam Mufradāt  Al-Fādz al-

Qur’an  (Beirut: Dār al-Fikr, t.th),  h. 467.  
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sebagai pakaian, yang berarti malam itu gelap menutupi jagat 

raya sebagaimana pakaian menutupi tubuh, seperti firman 

Allah dalam QS Al-Furqān/25 : 47   

b. Al-Libās al-Taqwā (pakaian ruhani atau pakaian batin) yang 
berfungsi untuk mengontrol sikap dan penampilan manusia. 

Sebagaimana disebutkan dalam QS Al-A’raf /7: 26, dan 

suami istri juga disebut sebagai pakaian antara satu dengan 

yang lainnya, karena dapat saling menutupi kekurangan dan 

menjaga kehormatan, harkat dan martabat masing-masing. 

Hal ini dijelaskan dalam QS Al-Baqarah/2: 187.   

c.  ikhtilāt (percampuran), misalnya mencampuradukkan antara 

yang hak dengan yang batil sebagaimana firman Allah dalam 

QS Ali Imran/3: 21,  QS Al-an’am /6: 82. 

d.  Al-Syak (keraguan), yakni orang kafir sering  meragukan 

ciptaan Allah.  Sebagaimana disebutkan dalam QS Qāf/50: 

15, QS Al-An’am/6: 9. 

   Dengan demikian kata al-Libās sendiri yang dipergunakan 

dalam al-Qur’an memiliki beberapa makna sebagai berikut: 

a. Suami istri disebut pakaian, yang berarti pasangan suami 

istri adalah pakaian yang harus saling melengkapi dan 

menutupi kekurangan dan menjaga kehormatan, harkat dan 

martabat masing-masing. Jika pakaian merupakan hiasan 

bagi pemakainya, maka suami adalah hiasan bagi istrinya, 

demikian pula sebaliknya (QS Al-Baqarah/2: 187. Jika 

pakaian mampu melindungi manusia dari sengatan terik 

panas dan dingin, maka suami terhadap istrinya dan istri 

terhadap suaminya harus pula mempu melindungi 

pasangan-pasangannya dari krisis dan kesulitan yang 

mereka hadapi. 

b. Takwa disebut pakaian, ( التقوى  libāsut-taqwā yang ( لباس 

mengisyaratkan pakaian ruhani atau pakaian batin yang 

berfungsi untuk mengontrol sikap dan penampilan 

manusia. Rasul melukiskan iman sebagai sesuatu yang 

tidak berbusana dan pakaiannya adalah takwa. Dan 

sejumlah ulama menyatakan bahwa pakaian takwa adalah 



25 
 

 

iman,malu dan amal shaleh. Disebutkan bahwa   خير  ذالك 

,QS Al-A’raf/7: 26 karena tertutupnya aurat ruhani 

mengantar manusia menutup aurat jasmaninya serta 

menutup semua jalan-jalan keburukan yang dilarang oleh 
agama.  

c. Al-Libās  juga dapat berarti diliputi oleh sesuatu, 

diantaranya diliputi oleh sesuatu yang membuat manusia 

merasa tersiksa, (sebagai siksa duniawi), misalnya  diliputi 

oleh rasa lapar dan ketakutan akibat kufur nikmat, 

sebagaimana disebtkan dalam QS Al-Nahl /16 : 112. 

Demikian halnya malam sebagai pakaian, yang berarti 

malam diliputi oleh kegelapan, sebagaimana disebutkan 

dalam QS.Al-Furqan/25: 47. 

d. Al-Libās juga berarti pakaian yang dipakai oleh orang 

yang beriman dan beramal shaleh di surga kelak yaitu 

memakai pakaian hijau dan sutra yang halus dan tebal, hal 

ini disinggung dalam QS Al-Kahfi/18: 31, QS Al-Dukhān 

44: 53, QS Al-Hajj/22: 23 

     Dari sekian makna al-libās yang disebutkan oleh al-

Qur’an di atas, pada hakekatnya tidak  berbeda dengan pengertian 

al-libās secara bahasa, yakni bahwa al-libās adalah pakaian 

jasmani dan  pakaian rohani. Kata libās  memang pada mulanya 

berarti penutup. Apapun yang ditutup, dalam hal ini bukan hanya 

penutup aurat dan segala macam perhiasan untuk memperindah 

diri seseorang, tetapi kata libās yang digunakan oleh al-Qur’an 

adalah untuk menunjukkan pakaian lahir dan batin (pakaian 

takwa).    
B. Hakikat Jilbab 

            Kata  jilbāb  dengan segala bentuk kata jadiannya 

digunakan dalam al-Qur’an sebanyak dua kali, yang tersebar 
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dalam  dua  ayat pada dua   surah, keduanya masing-masing satu 

berbentuk fi’il Amr  dan yang lain berbentuk  isim.40    

             Dari segi bahasa, kata jilbāb berarti,    تغط ى به  المرأة  رأسها

كالمنعقة   وصدرها    pakaian yang dipakai perempuan )  وظهرها  
menutupi kepala, punggung dan dadanya seperti tutup kepala/ 

kerudung).41 Kata jilbāb merupakan bentuk tunggal dari kata   جلا

 ,dan mempunyai akar kata  dengan huruf-huruf al- jīm, al-lām بيب

al-ba’. Yaitu جلب yang berarti شيأ   ش يغش ى  ئ    ( syai’ yugassyā 

syai’an ) yang berarti sesuatu menutupi sesuatu.42  Kata jilbāb 

adalah bentuk masdar   yang berarti الواسع  baju  panjang ) الثوب  

dan longgar ), berasal dari kata jalbaba, yujalbibu, jilbāban  yang 

bermakna albasu al-jilbāb (memakai jilbāb). 43 Dari akar kata 

yang sama terbentuk pula kata الجلا  بي ة (al-jallābiyyah) yang berarti 

  44.(baju kurung panjang sejenis jubah)  الجلبا ب

             Dari segi leksikal kata jilbāb mengandung beberapa 

makna yaitu :   الخمار من  أوسع   pakaian yang lebih besar dari)  ثوب 

kerudung ),   كل ه الجسد  على  المشتمل  الثوب   ( pakaian yang meliputi 

seluruh badan),45    البدن جميع  يستر   pakaian yang menutupi)  ثوب 

 

40Al-Bāqi, Muhammad Fuād ’Abd. al-Mu’jam al-Mufahras li Alfādz 

al-Qur’an al-Karim  (al-Kāhirah: Dār al-hadīs, 1428 H/ 2007 M),  h. 214. 

41Abu al-Fadl Jamāl al-Dīn Muhammad bin Mukram  bin Manzūr, 

lisān Al-Arab, Jilid I, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 272-273, Lihat juga 

Butros al-Bustani, Qutrul Muhīt, Juz II ( Beirut: Maktabah Libnan, 1869),  h. 

290.   
42 Ibn Fāris bin Zakariyā, Abī Husain Ahmad, Mu’jam maqāyīs al-

lughah, juz 1 (t.tp: Dār al-fikr, t.th.),  h.  469. 

43 Yusuf Syakriy farhāt, Mu’jam al-Thullāb (Cet VI; Beirut Libnān: 

Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1428 M/ 2007 H), h. 81. 

44Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir  ( Yogyakarta: 

Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah keagamaan Pondok Pesantren al-

Munawwir, 1984),  h.  215.  

45  Ibrahim Anis, Mu’jam al-Wasit  (Mesir: Dār al-Ma’ārif, 1986), h. 

149.  
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seluruh badan.)46  atau sejenis baju kurung yang longgar yang 

menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. 

Pengertian terakhir ini hampir sama dengan definisi yang 

dikemukakan oleh Al-Raghib,  bahwa jilbab adalah pakaian 
longgar yang terdiri atas baju panjang, namun  ia menambahkan 

dengan kerudung yang menutup badan kecuali muka dan telapak 

tangan.47 Dalam kamus bahasa indonesia jilbab diartikan sebagai 

baju kurung yang longgar dilengkapi dengan kerudung yang 

menutup kepala sebagian muka dan dada.48 Bahkan ada yang 

mengatakan termasuk wajah dan kedua telapak tangan. Oleh 

Malik Ghulam Farid, ia mengatakan: 

             ”They  should pull down upon them of their outer cloaks 

their heads over their faces” ia menerangkan bahwa 

jalabib (outer cloaks) is the flural of jilbab which means, 

(a) a woman’s  outer wrapping garment; (b) a garment 

thet envelops the whole body ; (c) a garment worn by a 

woman that entirely envelops the body so that not even a 

hand is left uncovered. 49  

            (Mereka)  harus menjulurkan jubah mereka dari kepala 

menutupi wajah, jalābib (jubah luar) adalah bentuk jamak 

dari jilbāb  yang berarti (a) jubah atau pakaian luar wanita, 

 

46 Muhammad Muhammad Qurais Ibrahim, Al-Mu’jam al-Wāfī 

likalimāt al-Qur’an al-Karīm  (Cet. I; al-Qāhirah: Maktabah al-Adāb 1427 H/ 

2006 M), h. 340. 

47 Abu Al-Qasim Al-Husayn Ibn Abu Fadhl Al-Raghib, Al-
Mufradat fī Gharib Al-Qur’an (Kairo Al-Bābi al-Halabi, 1971), h. 366. 

48 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia dan 
Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 
Pustaka, 1989), h. 363. 

49 Malik Ghulam Farid, The Holy Qur’an: Arabic Text and 
English Translaton with Commentar  (London: The London Mosque, 
1981),  h.  917. 
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(b) pakaian yang menyelimuti seluruh tubuh, (c) pakaian 

yang dikenakan oleh wanita yang sepenuhnya menyelimuti 

tubuh hingga tangan pun tertutupi). 

Ada pula yang menerjemahkan jilbab identik dengan veil, 
voile, padahal kerudung atau cadar tidak sama dengan jilbab. 

Marmaduke mengartikan bahwa jilbab to draw their cloaks close 

round them  (when they go abroad), bahwa jilbab itu berupa jubah 

yang ditarik menutupi seluruh tubuh mereka ketika  keluar.50 

Meskipun demikian beragamnya makna jilbab, namun 

dapat ditarik benang merah kesimpulan bahwa  jilbab  adalah 

pakaian lapang yang menutupi seluruh tubuh wanita kecuali muka 

dan telapak tangan.  Berbeda dengan penggunaan kata jilbab yang 

dikenal masyarakat pada umumnya, yaitu pakaian yang menutup 

tubuh wanita, tanpa memperhatikan  bentuk ketat atau longgar 

ditambah dengan tutup kepala atau kerudung.               

            Untuk memahami lebih jauh pengertian jilbāb yang 

dikehendaki al-Qur’an, maka terlebih dahulu ditelusuri 

pemakaiannya dalam al-Qur’an. Di dalam QS.Al-Ahzab/33: 59 

yang berbunyi: 

قلُ   النَّبيُِّ  أيَُّهَا  مِن  ياَ  عَليَْهِنَّ  يدُنْيِنَ  الْمُؤْمِنيِنَ  وَنسَِاء  وَبنَاَتكَِ  زَْوَاجِكَ  لْ ِ

حِيماً ﴿ ُ غَفوُراً رَّ  ﴾ ٥٩جَلَابيِبِهِنَّ ذلَِكَ أدَنْىَ أنَ يعُْرَفْنَ فلََا يؤُْذيَْنَ وَكَانَ اللَّّ

Terjemahnya: 

            Wahai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-

anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, 

"Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh 

tubuh mereka." yang demikian itu agar mereka lebih 

 

50  Marmaduke Pickthall,  The Meaning of The Glorius Koran  
(London: t.p. 1957),  h. 435-436. 
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mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak di ganggu. 

Dan Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang.51 

            Perintah memakai jilbab pada ayat tersebut di atas ditujuan 

kepada wanita mukmin secara keseluruhan, dan pengertian kata  
jilbāb yang terdapat pada ayat tersebut, oleh beberapa ulama 

berbeda pemahaman. Menurut Thabāthabā’i (bahwa kata jilbāb 

pada ayat tersebut  bermakna pakaian yang menutupi seluruh 

badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita.52 

Sementara al-Biqā’i (885 H/1480 M),  menyebut beberapa 

pendapat. Diantaranya, baju longgar (yang menutupi tangan dan 

kaki)  atau kerudung penutup kepala wanita ( yang menutup wajah 

dan leher), atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung  yang 

dipakainya  

(pakaian longgar yang menutupi semua badan dan pakaian), atau 

semua pakaian yang menutupi badan wanita.53       

            Ibnu ’Āsyūr (1879 M), memahami kata jilbāb dalam arti 

pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari 

kerudung atau penutup wajah. Ia menambahkan bahwa model 

jilbab bisa bermacam-macam sesuai dengan perbedaan keadaan 

(selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan.54 Namun 

yang terpenting adalah bahwa tujuan ayat ini adalah agar mereka 

lebih muda dikenal sehingga mereka tidak diganggu.  

 

            51 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 603. 

             52 Al-Allāmah al-Sayid Muhammad Husain al-Thabā’thabā’i 

, Al-Mīzan fī Tafsir al-Qur’an,  Juz XVI  (Cet. II; 1393 H/1973 M),  h. 339. 

            53 Ibrahim Ibnu Umar Al-Biqā’i, Nazm al-Durār fī Tanāsub 

al-aayāt wa al-Suwar,  Juz VI. (Cet. I ; Beirut :Dar al-Maktabah al-

Ilmiyah,1415 H /1995 M), h. 135. 

            54 Muhammad Thahir Ibnu ‘Āsyur, Tafsir Al-Tahrir wa al-Tanwīr,  Jilid 

IX. Juz XX  (t.t.: Dār Sahnun li Al-Nasyr li al-Tauzi’, t.th.),  h. 107.  
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             Kata    عليهن (alaihinna) sebelum kata jilbāb pada ayat 

tersebut bermakna seluruh badan mereka tertutupi oleh pakaian, 

yang oleh Nabi saw. Mengecualikan wajah dan telapak tangan. 

            Setelah menganalisa setiap makna ayat dan beberapa 
pandangan ulama, penulis cendrung sependapat dengan Ibnu 

Āsyūr (1879 M), yang menyatakan bahwa mengulurkan jilbāb 

keseluruh tubuh adalah menutup seluruh anggota tubuh, terkecuali 

muka dan telapak tangan (yang jika keduanya tertutupi membuat 

pemakainya tidak leluasa beraktifitas), dengan bentuk dan model 

sesuai dengan selera, namun tidak melanggar norma agama.   

             Dengan demikian jelaslah perbedaan antara libās dengan 

jilbāb yang menyebutkan  batas-batas yang ditutupi. Sementara 

libās adalah pakaian yang  secara umum dan tidak ditentukan 

batas-batas yang ditutupinya. Sementara jilbab adalah pakaian 

yang menutupi seluruh tubuh wanita kecuali muka dan telapak 

tangan. 

 

C. Pakaian dan Term Semakna  

      1. Al-tsaub   (  الثوب )       

     Kata tṡaub  dengan segala bentuk kata jadiannya digunakan 

dalam al-Qur’an sebanyak 28 kali, yang tersebar pada 23 ayat, dan pada 

16 surah. Satu kali dalam bentuk kata kerja lampau (fi’il madhi), tiga 

kali dalam bentuk kata kerja sekarang (fi’il mudhari’), dua puluh empat 

kali dalam bentuk isim.55  

             Dari segi bahasa kata tsiyāb   adalah bentuk masdar dari 

kata   ثوبا  -يثوب ب -   dan merupakan (tsāba- yatsūbu- tsauban) ثا 

bentuk jamak dari kata tsaub ( ب  Kata tsaub berakar pada .( ثو 

huruf-huruf tsa’, waw dan ba’ ( باء     -واو     -ثاء    ), yang berarti   رجع و

 
                55 Muhammad Fuād ’Abd. Al-Bāqi, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfādz al-

Qur’an al-Karim (al-Qāhirah: Dār al-hadīs, 1428 H/ 2007 M),  h. 198-199. 



31 
 

 

إلى حالته  الْولى  أو إلى الحا لة  المقد  رة  المقصودة   56  yakni(kembali)    عاد

رجوع  الشيء       بالفكرة     (kembalinya sesuatu   pada keadaan semula  

atau pada keadaan yang diprediksi lewat pemikiran ).57 

Selanjutnya ungkapan yang mengatakan    العمل آخر  الفكرة   ل  أو   
(awalnya adalah ide dan akhirnya adalah perbuatan,58 menurut 

M.Quraish Shihab (1944 M), ungkapan tersebut dapat membantu 

memahami pengertian kebahasaan dari kata tsiyāb atau tsaub. 

Ungkapan ini berarti kenyataan harus dikembalikan kepada ide 

asal karena kenyataan adalah cerminan dari ide asal.59  

            Al-Rāgib Al-Asfahāni (w.502 H), menyatakan bahwa 

pakaian dinamai tsiyāb atau tsaub karena ide dasar adanya bahan-

bahan pakaian adalah agar dipakai. Jika bahan-bahan tersebut 

setelah dipintal kemudian menjadi pakaian, maka pada hakikatnya 

ia telah kembali pada ide dasar keberadaannya.60 Dan ide dasar 

tersebut menurut M.Quraish Shihab (1944 M), dapat 

 

         56 Ibrahim Anīs, Mu’jam al-Wasīt  (Mesir: Dār al-Ma’ārif, 

1986),  h. 122. Lihat juga Butros al-Bustani, Qutrul Muhīt, Juz II ( Beirut: 

Maktabah Libnan, 1869),  h. 221. Lihat juga Ibn Fāris bin Zakariyā, Abī 
Husain Ahmad, Mu’jam maqāyīs al-lughah  ( t.tp: Dār al-fikr, t.th ), h. 393. 

  

           57 Al-Rāgib al-Asfahāni,  Mu’jam Mufradāt  al-Fādz al-

Qur’an (Beirut: Dār al-Fikr, t.th),  h. 179. Lihat juga Muhammad al-Tunjiy, 

Mu’jam Mufassal fī Tafsīr Gharīb al-Qur’an al-Karīm ( Cet. I.,( Beirut: Dār al-

Kitub al-Ilmiyah, 1424 H/ 2003 M), h.  97. 

 

           58 Al-Rāgib al-Asfahāni,  Mu’jam Mufradāt  al-Fādz al-

Qur’an, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th),  h. 179. Lihat juga Muhammad al-Tunjiy, 

Mu’jam Mufassal fī Tafsīr Gharīb al-Qur’an al-Karīm (Cet. I; Beirut: Dār al-

Kitub al-Ilmiyah, 1424 H/ 2003 M), h. 97.  

       

           59  Quraish Shihab, Wawasan  al-Qur’an ; Tafsir Maudhu’ī 

atas Pelbagai Persoalan Umat (Cet. IV; Bandung: Mizan 1996), h. 156.   

 

           60  Al-Rāgib al-Asfahāni,  Mu’jam Mufradāt  al-Fādz al-

Qur’an (Beirut: Dār al-Fikr, t.th),  h. 179. 
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dikembalikan pada apa yang terdapat dalam benak manusia 

pertama tentang dirinya. 61 Al-Qur’an menjelaskan peristiwa 

ketika Adam dan Hawa berada di surga dalam QS.Al-A’raf/7: 20, 

lalu kemudian pada ayat 22 pada surah yang sama dijelaskan 
bahwa setelah merasakan buah pohon terlarang itu, tampaklah 

bagi keduanya aurat-aurat, dan mulailah keduanya menutupinya 

dengan daun-daun surga. 

           Dari ayat yang disebutkan terakhir, terlihat jelas bahwa ide 

dasar yang terdapat dalam diri manusia adalah tertutupnya aurat, 

namun karena godaan setan, aurat manusia terbuka. Dengan 

demikian kata tsaub/tsiyāb  berarti mengembalikan kepada ide 

dasarnya yaitu tertutupnya aurat.    

             Dari segi leksikal, kata tsaub berarti   تا ب  أي عاد  ورجع  إلى

 Dari pengertian ini .(tobat atau kembali kepada ketaatan ) 62 طاعته  

dapat dipahami bahwa seseorang kembali kepada kebenaran yang 

hakiki setelah melakukan suatu kesalahan, karena pada dasarnya  

manusia memang memiliki fitrah kesucian dan kebenaran, akan 

tetapi karena pengaruh setan sehingga mereka berpaling dari hal-

hal yang benar.  

           Kata tsiyāb dari akar kata yang sama, juga dapat berarti   

العطاء و    makna tersebut dapat ,(balasan dan pemberian)  الجزاء  

dilihat penggunaannya dalam QS.Al-Kahfi (18):31, yang berarti 

balasan atau pemberian balasan bagi orang-orang yang taat, 

beriman dan beramal shaleh.   

           Kata tsiyāb sendiri dalam al-Qur’an disebut sebanyak 

delapan kali, tiga diantaranya berbicara tentang pakaian di hari 

 

           61   Quraish Shihab, Wawasan  al-Qur’an, ; Tafsir Maudhu’ī 
atas Pelbagai Persoalan Umat (Cet. IV; Bandung: Mizan 1996), h. 156.   

             

         62 Abu al-Fadl Jamāl al-Dīn Muhammad bin Mukram  bin 

Man§ūr, lisān Al-Arab, Jilid I (Beirut: Dār Sadr-Dār Bairut,1968 M/1396), h. 

243. 
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kemudian, yakni pada  QS Al-Hajj /22: 19, QS Al-Kahfi/18: 31, 

dan  QS Al-Insān/76: 21. Di dalam ayat-ayat ini digambarkan 

antara lain pakaian yang berupa siksaan (yang berasal dari api 

neraka) bagi orang kafir (QS Al-Hajj/22: 19 , dan pakaian dari 
jenis sutra yang berwarna hijau yang diperuntukkan bagi orang 

beriman dan beramal shaleh. Hal ini menunjukkan bahwa di hari 

kemudian kelak ada dua jenis pakaian yakni pakaian yang 

merupakan  siksaan dan pakaian sutra hijau yang mengindikasikan 

balasan pahala yang sebaik-baiknya.   

            Selanjutnya lima kata tsiyāb lainnya digunakan oleh al-

Qur’an untuk menunjukkan pakaian lahir (luar). yaitu QS Al-

Mudatsir/74: 4, QS Al-Nūr/24: 58, QS Hūd/11: 5, QS Nūh/71: 7,  

QS Al-Nūr/24: 60. Surah yang pertama disebutkan menyinggung 

tentang perintah membersihkan pakaian dari segala kotoran serta 

tidak mengenakannya kecuali apabila ia bersih sehingga nyaman 

dipakai dan dipandang. Namun perlu disadari bahwa kebersihan 

pakaian tidak akan banyak artinya jika badan seseorang kotor, 

terlebih lagi kebersihan pakaian dan badan tidak begitu berarti jika 

jiwa masih diliputi oleh noda dan dosa. Meskipun ada yang 

mengatakan bahwa Allah hanya melihat kepada jiwa dan hati, dan  

tidak melihat kepada bentuk lahir seseorang, akan tetapi perlu 

dipahami bahwa perintah memperhatikan kebersihan pakaian itu 

mengantar kepada keharusan memperhatikan kebersihan badan 

dan jiwa, karena memang manusia memiliki fitrah kesucian. 

          Dengan demikian dapat dipahami perbedaan kata tsiyāb 

dengan kata libās yang digunakan oleh al-Qur’an. Kata libās 

untuk menunjukkan pakaian lahir dan batin, sedangkan  kata 

tsiyāb digunakan untuk menunjukkan pakaian lahir. Baik pakaian 

lahir di dunia maupun pakaian lahir di akhirat yang berupa 

ganjaran bagi orang yang beriman dan beramal shaleh, yaitu 

berupa pakaian hijau dari sutra halus tebal, dan ganjaran bagi 

orang kafir berupa air mendidih dari neraka yang disiramkan di 

atas kepala mereka.              
2. Al-Sirbāl  ( ا لسربال) 
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Kata sarābīl  dengan segala derivasinya digunakan al-

Qur’an sebanyak   3 kali, yang tersebar pada tiga ayat di dua surah 

. yang kesemuanya menggunakan kata sarābīl  itu sendiri. Kata 

sarābīl (سرابيل ) merupakan kata benda dalam bentuk jamak dari 
kata tunggal sirbāl ( سربا ل  ). 63 

               Dari segi bahasa sirbāl (سربا ل) berarti al-qamīsh ( القميص 

),64  terambil dari fi’il ruba’i ( kata kerja yang terdiri dari empat 

huruf  yaitu sarbala (  سربل  ) yusarbilu (  يسربل ). Kata ini juga 

bisa terbentuk menjadi fi’il rubā’i mazid dengan tambahan huruf 

ta, menjadi tasarbala ( تسربل )  yatasabalu (  يتسربل ) yang berarti 

albasahu sirbāl (  ألبسه سربا ل  ) yang berarti memakai pakaian.  

               Dari segi leksikal, sirbāl adalah al-qamīsh min ayyi 

jinsin kāna (  القميص من أي  جنس كان), yang berarti baju/busana yang 

terbuat dari jenis apapun.65 Atau kullu mā lbisa min atssiyāb wa 

al-duru’ ( كل  ما لبس من الثيا ب و الدروع  ) yang berarti setiap sesuatu 

yang dipakai berupa pakaian atau baju besi.66 

Untuk memahami lebih jauh pengertian sarābīl yang 

dikehendaki al-Qur’an , maka terlebih dahulu ditelusuri 

pemakaiannya dalam al-Qur’an. Di dalam al-Qur’an ada tiga kata 

sarābīl yang terdapat dalam dua ayat. Yaitu QS AL-Nahl/16: 81 

yang berbunyi: 

 
            63  Muhammad Fuād ’Abd. Al-Bāqi, al-Mu’jam al-Mufahras 

li Alfādz al-Qur’an al-Karim  (al-Kāhirah: Dār al-hadīs, 1428 H/ 2007 M),  h. 

467-468. 

            64  Ibn Fāris bin Zakariyā, Abī Husain Ahmad, Mu’jam 

maqāyīs al-lughah, juz 3 (t.tp: Dār al-fikr, t.th.),  h. 162. 

 

           65 Al-Rāgib al-Asfahāni,  Mu’jam Mufradāt  Al-Fādz al-

Qur’an  (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 406. 

           66  Ibrahim Anīs, Mu’jam al-Wasīt (Mesir: Dār al-Ma’ārif, 

1986), h. 450. Lihat juga Muhammad Fuad Abd al-Bāqī, Mu’jam Garīb al-

Qur’an  (t.t : Dār al-Ihyā al-Kutub  al-Arabiyah, t.th.), h. 87. 
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  ُ الْ ......وَاللّ  تقَِيكُمُ  سَرَابيِلَ  لَكُمْ  يتُِمُّ  وَجَعلََ  كَذلَِكَ  بأَسَْكُمْ  تقَِيكُم  وَسَرَابيِلَ  حَرَّ 

 ﴾٨١نِعْمَتهَُ عَليَْكُمْ لَعَلَّكُمْ تسُْلِمُونَ ﴿

Terjemahnya: 

                   Dan Dia menjadikan pakaian bagimu  yang 
memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) 

yang memelihara kamu dalam peperangan. 

Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya 

kepadamu agar kamu berserah diri (kepada-Nya).67 

Dari ayat tersebut di atas terlihat jelas bahwa Allah 

menjadikan sarābīl ini atas dua bentuk, yaitu: pertama ia sebagai 

pelindung tubuh dari cuaca panas. Dan yang kedua sebagai alat 

pelindung atau pemelihara diri dari pertempuran / peperangan.                     

Ayat tersebut  menyebut secara tersurat fungsi pakaian 

sebagai pemelihara dari sengatan dingin. Karena masyarakat Arab 

khususnya di tempat turunnya ayat ini yaitu Mekah, lebih 

merasakan kesulitan sengatan panas, dan pada ayat 5 dalam surah 

yang sama telah disebutkan nikmat kehagatan yang dianugerahkan 

Allah melalui binatang ternak. Di sisi lain sifat bahasa al-Qur’an 

yang cenderung kepada ijmāl, yakni penyingkatan seringkali 

mencukupkan penyebutan satu hal, walau yang dimaksudkan 

lebih dari satu, jika dari konteksnya telah dapat dipahami. 

            Lanjutan kalimat dalam ayat tersebut    بأسكم وسرابيل   تقيكم  , 

Al-Qurtubi  (w.671 H), melihat bahwa ayat ini merupakan dalil 

dan alasan kuat bagi hamba-hamba Allah atas pilihan mereka 

terhadap berbagai jihad (peperangan) agar mereka mencari 

perlindungan dengan memakai baju besi dalam memerangi 

 

67 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h.  376. 
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musuh-musuh sebagai pelindung dan pemelihara diri dari 

cedera.68   

Ayat lain yang menggunakan kata sarābīl adalah 

QS.Ibrahim/14: 50 yang berbunyi: 

ن قَطِرَان  وَتغَْشَى وُجُوهَهُمْ النَّارُ ﴿   ﴾   ٥٠سَرَابيِلهُُم م ِ

Terjemahnya: 

pakaian mereka dari cairan aspal dan muka mereka 

ditutup oleh api neraka.69 

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang siksa yang 

dialami oleh orang-orang berdosa di akhirat kelak, yaitu pakaian 

mereka dari pelangkin.70 Menurut            Ibnu Manzūr (w.1312 

H),  bahwa qathirān pada ayat tersebut berarti    أني قد  مذاب  نحاس 

ها    71(tembaga yang dicairkan sampai panasnya mendidih)  حر 

Imām Jalalain menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan 

bahwa pakaian (baju) mereka dari aspal yang sangat mudah 

menyala dan muka mereka ditutup oleh api neraka.72 Sementara 

menurut Ibnu Abbas sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Katsīr 

bahwa Qathirān adalah kuningan yang meleleh. Jadi pakaian 

 

68 Abu Abdillah Muhammad bin al-Ansari al-Qurthubi, al-Jāmi’ li 

Ahkam al-Qur’an al-Karīm, Juz IX, Jilid V ( Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/ 
1994 M),  h. 160.  

            69  Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 

            70 M. Quraish Shihab, Wawasan  al-Qur’an; Tafsir 
Maudhu’ī atas Pelbagai Persoalan Umat (Cet. IV; Bandung: Mizan 
1996),  h. 158. 

 

            71 Al-Rāgib al-Asfahāni,  Mu’jam Mufradāt  al-Fādz al-

Qur’an (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 422. 

           72  Imam Jalalain, Tafsīr Jalalain  (Beirut: Dār al-Ma’rifah 

/1416H / 1995 M),  h. 337. 
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mereka dari kuningan panas yang panasnya mencapai puncak.73 

Dari sini terpahami bahwa  sarābīl (pakaian) ada yang menjadi 

alat penyiksa.  Tentu saja siksaan tersebut karena yang 

bersangkutan keluar dari aturan dan nilai-nilai yang diamanahkan 
oleh Allah Swt.  

Dengan demikian, penggunaan kata sarābīl     (  سرابيل  )  

dalam al-Qur’an bermakna pakaian yang dapat memberi 

perlindungan diri dari cuaca ( panas dan dingin), perlindungan diri 

dari cedera dan sebagai hukuman atau siksaan bagi orang-orang 

yang berdosa. 

3. Al-khimār   (الخمار ) 

             Kata khimār dengan segala derivasinya digunakan alam 

al-Qur’an sebanyak tujuh kali yang tersebar pada  enam  ayat, di 

lima  surah. Kesemuanya dalam bentuk kata benda (ism) 74  

            Dari segi bahasa, kata khimār berasal dari kata khamr 

(tutup),dan istilah  khimār yang bentuk jamaknya khumur atau 

khumrun dan akhmirah yang berarti   غط اه و   berasal ,(tutup) ستر  

dari akar kata dengan huruf-huruf  kha’, mim dan ra’. Kata ini 

pada mulanya menunjukkan pada   ستر فى  لطة  المخا  و   التغطية, 

(penutup dan mencampurkan)75  

               Secara leksikal kata khimār berarti   خمار ومنه  ستر.   ما  كل  

رأسها به   تغط ى  ثوب  وهو    ،  segala yang menutupi, yaitu) المرأة 

kerudung wanita atau pakaian yang menutupi kepala wanita.76 

 
            73 Ibnu Katsīr , Tafsīr Ibnu Katsīr, Juz II (Cet I.,Beirut: 

Maktabah al-Nur al-Ilmiyah) 1412 H/ 1992 M),  h. 525. 

                74 Al-Bāqi, Muhammad Fuād ’Abd. al-Mu’jam al-Mufahras li Alfādz al-

Qur’an al-Karim (al-Kāhirah: Dār al-hadīs, 1428 H/ 2007 M),  h. 299-300. 

         75  Ibn Fāris bin Zakariyā, Abī Husain Ahmad, Mu’jam 

maqāyīs al-lughah, juz 1 (t.tp: Dār al-fikr, t.th.), h. 215. 

         76 Butros al-Bustani, Qutrul Muhīt, Juz II ( Beirut: Maktabah 

Libnan, 1869),  h. 574. 
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Atau سه ويديرها تحت الحنكالعمامة، لْن  الرجل يغط ى بها رأ  ( surban karena 

laki-laki  menutup kepalanya dan melilitnya dibawah mulut)77  

              Bentuk lain yang berasal dari akar kata yang sama adalah 

kata khamr yaitu minuman yang memabukkan. Disebut khamr 
karena minuman keras mempunyai pengaruh negatif yang dapat 

menutup atau melenyapkan akal pikiran, seperti dalam QS.Al-

Baqarah/2: 219 dan al-Maidah/5: 90 dan 91. 

               Penggunaan kata yang seakar dengan kata khimār dalam 

al-Qur’an, nampaknya lebih banyak memakai  kata khamr  yaitu  

minuman keras . Dari tujuh ayat yang menggunakan akar kata 

kha, mim dan ra’, hanya satu yang menggunakan kata khimār 

yang berarti pakaian yang menutup kepala, dan selebihnya lima 

ayat yang lain kesemuanya menggunakan kata khamr yang berarti 

minuman keras.  

               Kata khamr menurut Ibrahim Anis adalah   من أسكر  ما 

العقل   تغط ى  لْن ها  وغيره،   العنب   sesuatu yang memabukkan) 78 عصير 

seperti perasan anggur dan yang selainnya, karena menutup akal). 

Hal ini menunjukkan bahwa khamr dan semacamnya dilarang 

karena dapat menghilangkan akal sehat. Pengertian tersebut 

selaras dengan makna kata  khimār pada QS.Al-Māidah(5): 90 

yang berbunyi: 

نْ عَمَلِ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ إنَِّمَا   الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْنَصَابُ وَالْزَْلاَمُ رِجْسٌ م ِ

 ﴾٩٠الشَّيْطَانِ فاَجْتنَبِوُهُ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ ﴿

Terjemahnya: 

              Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya 

minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan 

mengundi nasib dengan anak panah, adalah  perbuatan 

 

         77 Ibrahim Anis, Mu’jam al-Wasit  (Mesir: Dār al-Ma’ārif, 

1986),  h. 278.  

         78 Ibrahim Anis, Mu’jam al-Wasit  ( Mesir: Dār al-Ma’ārif, 
1986),  h.  279. 
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keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah 

(perbuatan-perbuatan) itu agar kam beruntung.79 

            Kata khamr pada ayat tersebut di atas menurut al-Imām 

Jalalain bermakna الذ العقل  المسكر  يخامر  ى   (al-muskiru al-ladzī 
yukhāmiru al-aqla) yang bermakna (minuman yang memabukkan 

yang menutupi akal)80 

            Pembicaraan al-Qur’an yang berkaitan dengan khamr 

yakni berkisar pada persoalan hukum meminum jenis minuman 

tersebut. Al-Qur’an dalam menetapkan hukum khamr ini tidak 

dengan serta merta, tetapi secara bertahap. Pada tahap pertama, al-

Qur’an dalam ayat Makkiyah secara tidak langsung 

memerintahkan untuk menghindari khamr dengan menunjukkan 

bahwa kurma dan anggur memang merupakan minuman/makanan 

yang enak, tetapi padanya juga terdapat unsur memabukkan, 

seperti ditegaskan dalam  QS Al-Nahl/16: 67. Kemudian pada 

periode madinah turun ayat yang mencela khamr dengan 

mengajak manusia berpikir bahwa didalamnya terdapat mudharat 

yang lebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana dalam QS 

Al-Baqarah/20: 219. Sehingga dengan demikian sebagian kaum 

muslim meninggalkannya karena menyadari adanya mudharat 

yang besar, sementara sebagian yang lain tetap meminumnya 

karena melihat aspek manfaat pada minuman tersebut. 

Selanjutnya  al-Qur’an secara tegas melarang khamr, namun 

belum merupakan larangan mutlak, tetapi hanya dilarang apabila 

seseorang hendak shalat. Dan pada tahap terakhir turun ayat al-

Qur’an yang mengharamkan khamr secara mutlak pada setiap 

waktu, seperti ditegaskan dalam QS.Al-Maidah/5: 90 dan 91. 

Dalam satu riwayat bahwa ketika ayat ini turun, Umar bin Khattab 

 

79 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 163. 

80 Al-Imām Jalāluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalliy wa 

Jalaluddin Abdu Al-Rahman bin Abi Bakr alSuyūti, Tafsīr al-Qur’an al-

A’dzīm  (Cet I; tt :Dār al-Fikr  1412 H/1991 M), h.  95.   
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berkata ”sungguh kami berhenti minum khamr . Sahabat Anas 

meriwayatkan bahwa sejumlah orang minum khamr di rumah Abu 

Thalhah, begitu mendengar diharamkannya khamr mereka 

langsung menumpahkan dan memecahkan semua bejana khamr. 
Jumhur ulama sepakat bahwa khamr banyak maupun sedikit 

adalah haram.    

               Selanjutnya penggunaan kata khimār  yang merupakan 

bentuk lain dari akar kata yang sama dan  lebih populer diartikan 

sebagai kerudung atau tutup kepala wanita,  sebagaimana terdapat 

dalam QS Al-Nūr/24: 31. Pada ayat tersebut   mengandung 

beberapa perintah dan larangan yang ditujukan kepada seluruh 

wanita mukminah. Yang menyangkut perintah adalah menahan 

pandangan, memelihara kemaluan dan menutup kain kerudung ke 

dada dan larangan menampakkan perhiasan. Kalimat   

 وَلْيضَْرِبْنَ بخُِمُرِهِنَّ عَلىَ جُيوُبِهِنَّ  
Terjemahnya: 

            Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke 

dadanya. 

            Meskipun pada ayat tersebut tidak disebutkan secara tegas 

perintah menutup rambut, namun telah dipahami dari makna kata 

khimār sebelumnya yaitu sebagai penutup kepala. Penggalan ayat 

tersebut di atas memerintahkan kepada wanita mukmin menutupi 

dada mereka dengan kerudung panjang. Ini berarti kerudung itu 

diletakkan di kepala lalu diulurkan ke bawah sehingga menutup 

dada. Karena salah satu hiasan pokok wanita adalah  di bagian 

dadanya.  

Dengan demikian terdapat perbedaan yang sangat jauh 

dengan kata libās yang berarti pakaian secara umum, baik pakaian 

lahir maupun batin, sedangkan khimār adalah penutup kepala 

sampai dada, yang dikenal sebagai kerudung.               
4. Al-kiswah   ( الكسوة ) 

              Kata kiswah dengan segala bentuk kata jadiannya digunakan 

dalam al-Qur’an  sebanyak lima kali, yang tersebar pada lima ayat, di 

empat surah. satu kali dalam bentuk fi’il mādhi (kata kerja bentuk 

lampau), yaitu dalam QS Al-Mu’minūn /23: 14, satu dalam bentuk fi’il 
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mudhāri’ (kata kerja bentuk sekarang dan yang akan datang), yaitu 

dalam QSAl-Baqarah/2: 259, satu dalam bentuk fi’il amr (kata kerja 

menunjukkan perintah), yaitu dalam QS Al-Nisā/4: 5, dua dalam bentuk 

ism, yaitu dalam QS.Al-Baqarah/2: 233 dan QS.Al-Māidah/5: 89.81 

               Dari segi bahasa kata kiswah  yang merupakan bentuk tunggal 

dari kata kusiya berasal dari akar kata dengan huruf-huruf ka, sin  dan 

huruf illat (mu’tal ) yaitu yang berarti  ” memakaikan pakaian”   82 كسا

dan kiswah merupakan bentuk masdar (infinitif) dari kata kasā, yaksū, 

kisā, dan kiswah yang berarti   اللباس (pakaian),83 Yakni pakaian yang 

menutupi badan.  

Secara leksikal, kata kiswah mempunyai beberapa makna, 

diantaranya:   به يتحل ى   و   يستتر   الثوب    ( pakaian yang menutupi dan 

meliputi seluruh jazad ),84 الجسد لجميع   الس اتر   الواحد    satu pakaian)  الثوب  

dapatmpenutupi seluruh jasad.)85 

Untuk memahami lebih jauh pengertian kiswah yang 

dikehendaki oleh al-Qur’an, terlebih dahulu ditelusuri pemakaiannya 

dalam al-Qur’an. Dalam QS Al-Mu’minūn/23:14, terdapat kata 

kasaunā, ayat ini menjelaskan tentang proses kejadian manusia yang 

bermula dari saripati tanah, kemudian menjadi mani,dan selanjutnya 

menjadi segumpal darah lalu segumpal daging. Kemudian segumpal 

daging itu menjadi tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Lalu 

ditiupkan roh kepadanya dan lahir ke dunia. Maka kata kasaunā dalam 

ayat tersebut yang berarti membungkus atau membalut, selaras dengan 

 
                    81 Muhammad Fuād ’Abd. Al-Bāqi, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfādz 

al-Qur’an al-Karim  (al-Kāhirah: Dār al-hadīs, 1428 H/ 2007 M),  h. 708. 

             82  Abī Husain Ahmad Ibn Fāris bin Zakariyā, Mu’jam 

maqāyīs al-lughah, juz 5 (t.tp: Dār al-fikr, t.th),  h. 178. 

            83 Al-Rāgib al-Asfahāni, Mu’jam Mufradāt  al-Fādz al-

Qur’an,  (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 711. 

             84 Ibrahim Anis, Mu’jam al-Wasit, Loc. Cit., Muhammad 

Ismail Ibrahim, Mu’jam al-Alfāz wa al- A’lām  al-Qur’āniyah  (Kairo: Dār al-

Fikr al-Arabiy, t.th.),  h.  453. 

             85 Muhammad Muhammad Qurais Ibrahim, Al-Mu’jam al-

Wāfī likalimāt al-Qur’an al-Karīm  (Cet. I; al-Qāhirah: Maktabah al-Adāb 

1427 H/ 2006 M), h. 714. 
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pengertian dari segi bahasa dan leksikal, yakni menutupi sesuatu. 

Demikian halnya dalam QS Al-Baqarah/2: 259 yang berkaitan dengan 

bukti kekuasaan Allah menghidupkan yang sudah mati, tulang belulang 

yang  dibalut dengan daging dan kembali dihidupkan seperti semula. 

Kata kiswah dalam QS Al-Baqarah/2: 233, berkaitan dengan  

pakaian luar yang dipakai oleh manusia. Yakni kewajiban ayah memberi 

nafkah (makan dan pakaian) kepada para ibu dengan cara yang baik. 

Sementara dalam QS Al-Māidah/5: 89 berhubungan dengan masalah 

kaffarat sumpah, yakni memberi makan, pakaian atau kiswah kepada 

orang miskin atau memerdekakan budak. Dan atau berpuasa. Demikian 

halnya dalam QS Al-Nisā/4: 5 berhubungan dengan perintah para wali 

untuk memberi belanja dan pakaian kepada orang-orang yang berada di 

dalam tanggungannya. 

Pengertian pakaian (kiswah) dalam hal ini, menurut al-

Qurtubi (w. 671 H), bahwa pakaian bagi laki-laki adalah minimal 

selembar kain yang dapat menutupi seluruh badan, sedangkan pakaian 

perempuan adalah minimal pakaian yang memadai untuk shalat. Yaitu 

baju dan mukena.  Ibnu Qasim menambahkan bahwa pakaian anak laki-

laki yang masih kecil sama dengan laki-laki dewasa dan pakaian anak 

perempuan kecil sama dengan wanita dewasa. Sementara pakaian untuk 

kafarat sumpah menurut Abu Hanifah dan pengikutnya adalah selembar 

baju atau jubah yang diberikan kepada orang miskin. Namun Ibnu 

Arabi, Abu Musa al-Anshari, al-Hasan dan Ibnu Sirin menambahkan 

bahwa orang miskin harus diberi dua lembar pakaian.86 

Dalam penggunaan sehari-hari, pemakaian kata kiswah tidak 

saja terbatas pada pakaian yang dipakai manusia, tetapi juga untuk yang 

lain. Umpamanya tumbuh-tumbuhan yang menutupi bumi,87 atau 

penutup ka’bah. Kiswah sangat populer pemakaiannya sebagai penutup 

ka’bah.  Kiswah adalah penutup ka’bah yang terbuat dari kain sutera 

berwarna hitam, disulam dengan lafadz dua kalimat syahadat dan nama 

 

                                             86 Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthuby, Al-

Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān, Juz IX, jilid III,V  (Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/ 

1994 M),  h. 472. 

               87 Ibrahim Anis, Mu’jam al-Wasit  (Mesir: Dār al-Ma’ārif, 

1986),  h. 823. 
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Allah serta ayat-ayat al-Qur’an yang berhubungan dengan ka’bah dan 

ibadah haji. Ayat-ayat tersebut ditulis dengan sulaman yang indah dari 

benang  emas. 

 

5. Al-Zīna   (الزينة ) 

            Kata zīna dengan segala bentuk kata jadiannya digunakan dalam 

al-Qur’an  sebanyak empat puluh enam  kali, yang tersebar pada empat 

puluh tiga ayat, di dua puluh delapan surah. Dua puluh lima kali dalam 

bentuk fi’il mādhi (kata kerja bentuk lampau), satu kali dalam bentuk 

fi’il mudhāri’ (kata kerja bentuk sekarang), satu dalam bentuk fi’il amr 

(perintah), sembilan belas kali  dalam bentuk ism.88 

            Dari segi bahasa, kata zīna berarti perhiasan. berasal dari 

kata kerja zāna, yazīnu, zainan (    زينا   -يزين    –زان   ) yang berarti 

menghiasi, kata zainun berasal dari akar kata dengan huruf-huruf  

za, ya dan nun. Kata ini pada menunjukkan pada حسن الشئ و تحسينه 

(memperindah sesuatu dan atau menjadikan lebih bagus, indah 

atau memperindah) 89. Atau      له  menjadikan indah, baik) حس نه و جم 

atau mempercantik)90  Kata ( الزين  )  al-Zain (perhiasan) adalah 

merupakan lawan dari kata       الشين al-Syain ( aib, cacat), olehnya 

itu Husain Ahmad bin Faris (395 H), mengatakan bahwa 

perhiasan dapat menghapus atau melepaskan aib atau cacat.91 

 

88 Al-Bāqi, Muhammad Fuād ’Abd. al-Mu’jam al-Mufahras li Alfādz 

al-Qur’an al-Karim  (al-Kāhirah: Dār al-hadīs, 1428 H/ 2007 M),  h. 412. 

89 Ibn Fāris bin Zakariyā, Abī Husain Ahmad, Mu’jam maqāyīs al-

lughah, juz 2, t.tp: Dār al-fikr, t.th),  h. 41. Lihat juga  Ibrahim Anis, Mu’jam 

al-Wasit  (Mesir: Dār al-Ma’ārif, 1986), h. 435. 

90 Muhammad Ismail Ibrahim, Mu’jam al-Alfāz wa al-A’lām  al-

Qur’āniyah (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabiy, t.th),  h. 227. 

91 Ibn Fāris bin Zakariyā, Abī Husain Ahmad, Mu’jam maqāyīs al-

lughah, juz 2, juz 2 (t.tp: Dār al-fikr, t.th),  h.  41. 
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Dalam bahasa inggris zīna biasanya diterjemahkan dengan 

kata ornament,92 adornment 93 atau embellishment. 94 Menurut 

sebagian Mufassir, zīna mencakup pula keindahan tubuh. 

Abdullah Yusuf Ali misalnya mengatakan bahwa kata zīna 
mencakup natural beauty and artificial ornaments.95 Sedangkan 

menurut Al-Ragib  kata zīna mengandung arti yang lebih luas lagi, 

yang mencakup hiasan ruhani, seperti ilmu dan iman yang kuat, 

hiasan jasmani seperti tubuh yang kekar dan tinggi, dan hiasan 

lahiriah seperti kekayaan dan martabat tinggi.96 Sementara yang 

lain mengatakan, kata zīna hanyalah khusus untuk perhiasan saja, 

ini dikuatkan oleh penggunaan kata tersebut pada penutup ayat    ََوَل

 karena hanya perhiasan sajalah  يضَْرِبْنَ بأِرَْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يخُْفِينَ مِن زِينَتهِِنَّ 

yang dapat diketahui dengan memukulkan kaki. 

           Secara leksikal kata zīna berarti sesuatu yang dapat 

memperindah sesuatu yang lain atau menjadikan yang lainnya 

indah dan baik. Misalnya suatu benda yang dipergunakan untuk 

berhias, seperti benda-benda yang indah dan bernilai yang dapat 

mempercantik diri, pakaian, rumah, dinding dan lain-lain. Dengan 

tujuan agar dapat dipandang cantik, indah. dan menarik. Jika 

dikatakan memperindah suatu urusan, berarti membuat lebih baik 

dan menyenangkan serta menyukainya. Jika suatu berkaitan 

dengan setan, maka ia berarti bisikan yang membawa kesesatan, 

 

92 John M. Echolsh, An English Indonesian Dictionary  (Jakarta: 

PT.Gramedia, 1976), h. 408. 

93 John M. Echolsh, An English Indonesian Dictionary  (Jakarta: 

PT.Gramedia, 1976),  h. 13. 

94 John M. Echolsh, An English Indonesian Dictionary (Jakarta: 

PT.Gramedia, 1976), h.  210. 

95 Abdullah Yusuf Ali, The Holy Qur’an: Text, Translation & 

Commentary   (t.t :t.p, 1983), h. 1012. 

96 Abdul Qasim Al-Husayn Ibn Abu Al-Fadhl Al-Raghib, Al-Mufradat 

fī Gharīb Al-Qur’an (Kairo: Al-Bābi al-Halabi, 1961), h. 665. 
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maksudnya bahwa suatu urusan dipandang baik oleh manusia, 

karena hasutan dan bisikan setan.97   

           Kata zīna pada hakekatnya adalah sesuatu yang oleh 

manusia dipandang  tidak baik, dari setiap keadaannya, bukan 
hanya  di dunia atau di akhirat. Maka apapun yang diperbaiki atau 

diubah keadaannya untuk menjadi lebih baik.98 di katakan bahwa 

zīna itu mencakup tiga bagian, yaitu: pertama: zīna nafsiyah, 

seperti ilmu dan keyakinan pada kebenaran. Sebagaimana 

disinggung dalam QS Al-Hujurat /49: 7 yang berbunyi: 

َ  وَ  وَلَكِنَّ اللَّّ لَعنَتُِّمْ  الْْمَْرِ  نَ  م ِ كَثيِر   يطُِيعكُُمْ فيِ  لوَْ   ِ رَسُولَ اللَّّ فيِكُمْ  أنََّ  اعْلَمُوا 

الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْياَنَ  إِليَْكُمُ  هَ  يمَانَ وَزَيَّنهَُ فيِ قلُوُبِكُمْ وَكَرَّ إِليَْكُمُ الِْْ حَبَّبَ 

اشِ   ﴾ ٧دوُنَ ﴿أوُْلئَكَِ هُمُ الرَّ
Terjemahnya:  

            Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada 

Rasulullah. kalau dia menuruti (kemauan) kamu dalam 

banyak hal, pasti kamu akan  mendapatkan kesusahan. 

Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan 

menjadikan (iman) itu indah di dalam hatimu, serta 

menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan 

kedurhakaan. mereka Itulah orang-orang yang mengikuti 

jalan yang lurus.99 

            Klausa   َيمَان الِْْ إِليَْكُمُ  حَبَّبَ   َ  menjadikan kamu cinta) وَلَكِنَّ اللَّّ

kepada keimanan), kata  َحَبَّب   berarti menjadikan seseorang cinta 

kepada sesuatu, dan kalimat وَزَيَّنهَُ فيِ قلُوُبِكُمْ        (menjadikan  indah 

dalam hati), kata   َُوَزَيَّنه berarti menjadikan keimanan itu  indah 

 

97 Muhammad Ismail Ibrahim, Mu’jam al-Alfāz wa al-A’lām  al-

Qur’āniyah (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabiy, t.th. h. 227. 

                98 Al-Rāgib al-Asfahāni,  Mu’jam Mufradāt  al-Fādz al-

Qur’an  (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 388. 

99 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 744. 
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dalam hati mereka.  Ayat ini menjelaskan bahwa Allah 

menjadikan orang-orang beriman itu mencintai  keimanan dan 

menjadikan indah dalam hati mereka serta menjadikan benci 

kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. 
            Ayat sebelumnya memerintahkan kepada kaum yang 

beriman untuk mencari kebenaran berita yang dibawa oleh orang 

fasik, selanjutnya ayat ini mengimformasikan bahwa sumber yang 

diberi wewenang untuk dapat dipercaya adalah Rasulullah. Oleh 

karena itu maka hendaknya ia dihormati dan dipercayai.   

            Selanjutnya zīna yang kedua adalah zīna badaniyah , 

seperti kekuatan dan perawakan/ kecantikan  , dan ketiga zīna 

khārijiyyah atau zīna al-Dunyāwiyyah (kemewahan dunia), seperti 

harta dan pangkat/ kedudukan. Sebagaimana disebutkan dalam QS 

Al-A’raf /7: 32: 

زْقِ قلُْ هِي لِلَّذِينَ  قلُْ   ِ الَّتيَِ أخَْرَجَ لِعِباَدِهِ وَالْطَّي بِاَتِ مِنَ الر ِ مَ زِينةََ اللّ  مَنْ حَرَّ

يَعْلَمُونَ   لِقوَْم   لُ الآياَتِ  نفُصَ ِ كَذلَِكَ  الْقِياَمَةِ  يوَْمَ  الدُّنْياَ خَالِصَةً  الْحَياَةِ  آمَنوُاْ فيِ 

﴿٣٢﴾ 

Artinya: 

              Katakanlah (Muhammad), "Siapakah yang 

mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah 

disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan dan  rezeki 

yang baik-baik?   Katakanlah, "Semua itu untuk  orang-

orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus 

(untuk mereka saja) pada hari kiamat. Demikianlah 

Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang 

mengetahui.100 

            Kata   ََزِينة  (zīna) dalam konteks  ayat ini berarti perhiasan 

duniawi, Ayat ini menjelaskan bahwa segala macam perhiasan di 

dunia seperti rezki yang baik disediakan oleh Allah untuk semua 

 

100 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 207. 
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hamba-Nya baik  yang beriman maupun yang tidak beriman, 

sedangkan di akhirat kelak semata-mata untuk orang-orang yang 

beriman saja. Sesungguhnya Allah memuliakan orang-orang yang 

bertakwa diantara manusia. Sebagaimana disinggung dalam  QS 
Al-Hujurat/49: 13 yang berbunyi : 

 

ن ذكََر  وَأنُثىَ وَجَعَ  لْنَاكمُْ شُعُوباً وَقَبَائلَِ لِتعََارَفُوا إِنَّ أكَْرَمَكمُْ عِندَ  يَا أيَُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكمُ م ِ

َ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ ِ أتَْقَاكمُْ إِنَّ اللَّّ  ﴾ ١٣اللَّّ

 

Terjemahnya: 

              Wahai manusia! Sungguh Kami telah menciptakan kamu 

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian 

kami jadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku 

agar  kamu saling mengenal. Sungguh  yang paling 

mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 

bertaqwa. Sungguh, Allah Maha mengetahui,  Maha 

teliti.101 

             Menurut al-Asfahani bahwa ketika Al-Qur’an berbicara 

tentang siapa yang membuat pandangan terhadap  sesuatu itu, 

menjadi  indah dan baik,  apakah itu berupa perbuatan atau 

perkataan, maka Allah menisbahkan  pada beberapa subjek, yaitu 

pada diri-Nya, pada setan, dan pada tempat yang tidak disebutkan  

pelakunya.102 

             Adapun contoh yang dinisbahkan pada diri-Nya adalah 

seperti disebutkan dalam  QS Al-Hujurat/49: 7 .  

يمَانَ وَزَيَّنهَُ فيِ قلُوُبِكُمْ  ....... َ حَبَّبَ إِليَْكُمُ الِْْ   ﴾٧﴿.......وَلَكِنَّ اللَّّ

                           

 

101 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 745. 

102 Al-Rāgib al-Asfahāni,  Mu’jam Mufradāt  al-Fādz al-Qur’an  

(Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 388-389. 
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Terjemahnya:    

              Tetapi Allah menjadikan kamu 'cinta' kepada keimanan 

dan menjadikan  keimanan itu indah di dalam hatimu.  

            Pada ayat tersebut di atas, Allah sebagai subjek yang 
menjadikan manusia memandang baik  dan indah keimanan itu 

dalam hatinya. Demikian halnya pada QS Al-Naml /27: 4, QS Al-

An’am/6: 108 dan 122,  QS Al-Naml/27:  4  sementara  yang 

dinisbahkan kepada syaitan seperti terdapat pada QS Al-An’am/6: 

137, QS Al-Anfāl /8: 48, QS Al-Nahl/16: 63, QS Al-Naml/27: 24, 

QS Al-Ankabut/29: 38, QS Al-Taubah/9: 37, QS Al-Rad/13: 33, 

yang intinya adalah bahwa setan membuat orang kafir dan 

melampaui batas itu memandang baik perbuatan buruk mereka.   

Dan adapun yang tidak disebut objeknya karena telah diketahui, 

seperti dalam QS Al-Hijr/15: 39, sementara yang  tidak disebut  

pelakunya adalah seperti dalam QS Al-Imran/3: 14,  QS Al-

Baqarah/2: 212. 

            Menurut al-Qurthubi (w. 671 H), zīna dapat 

dikelompokkan ke dalam dua pengertian, yaitu zīna menurut 

pengertian asal kejadian yang sifatnya khilqiyah (fisik dan 

melekat pada diri seseorang), yaitu paras kecantikan, rambut, 

keindahan tubuh, dan zīna dalam pengrtian kecantikan atau 

keindahan yang diupayakan (muktasabah ) seperti pakaian , 

perhiasan, kosmetik dan lain-lain.103   

            Dari uraian di atas dapat disimpulkan  bahwa zīna dapat 

berupa pakaian yang menutup tubuh atau perhiasan (emas dan 

pernak-pernik) yang biasa dipakai oleh perempuan untuk 

mempercantik diri, dan juga berarti perhiasan dunia seperti 

pangkat, kekayaan dan keturunan.   

 
6. Al-Hijāb   (حجاال   ب ) 

 

103 Abi Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Al-Anshāri Al-Qurtubiy, Al-

jāmi’ al-Ahkam al-Qur’an, Jilid VII  (Beirut Libnān: Dār al-Kutub al-Ilmiyah,  

1413 H/1993 M), 152. 
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Kata hijāb  dengan segala bentuk kata jadiannya digunakan 

dalam al-Qur’an  sebanyak delapan kali, yang tersebar pada delapan 

ayat, di delapan surah. tujuh kali dalam bentuk  masdar dan satu kali 

dalam bentuk ism maf’ūl.104 

Dari segi bahasa kata Hijāb berarti penutup (al-sātir) 

penghalang (al-man’u) ,105 juga berarti tabir, tirai, layar, sekat,  dinding 

pembatas, penggugur.106 Kata hājib diartikan sebagai penjaga pintu (al-

bawwāb), dan kata al-hājibāni berarti dua kelopak tulang yang 

menutupi dua bola mata, yang dimaksudkan oleh istilah ini adalah 

rambut ( al-sya’ru ), 107 Kata hijāb  merupakan bentuk tunggal dari kata 

hujub berasal dari akar kata dengan huruf-huruf ha, jim dan ba yang 

berarti  menutupi (satara),108 juga berarti penghalang,109  pada mulanya 

berarti benda atau materi yang merintangi atau menghalangi suatu 

jasad.110  

Dari segi leksikal, hijāb adalah tertutupnya atau terhalangnya 

sesuatu dari pandangan. (sesuatu yang menghalangi antara dua lainnya 

 

104 Al-Bāqi, Muhammad Fuād ’Abd. al-Mu’jam al-Mufahras li Alfādz 

al-Qur’an al-Karim, (al-Kāhirah: Dār al-hadīs, 1428 H/ 2007 M),  h. 237.  

105  Ibrahim Anis, Mu’jam al-Wasit  (Mesir: Dār al-Ma’ārif, 1986), 

h. 177-178. 

106 Abd Azis Dahlan, (ed). Ensiklopedi Hukum Islam, jilid II (Cet.I; 

Jakarta: PT.Ichtiar Baru  Van Hoeve, 1996), h. 545. 

107  Ibrahim Anis, Mu’jam al-Wasit  (Dār al-Ma’ārif, 1986),  h. 177. 

108  Ibrahim Anis, Mu’jam al-Wasit   (Mesir: Dār al-Ma’ārif, 1986), 

h.  177. 

109  Fāris bin Zakariyā, Abī Husain Ahmad, Mu’jam maqāyīs al-

lughah, juz 2  (t.tp: Dār al-fikr, t.th),  h. 143. 

110 Muhammad Muhammad Qurais Ibrahim, Al-Mu’jam al-Wāfī 

likalimāt al-Qur’an al-Karīm  (Cet. I;al-Qāhirah: Maktabah al-Adāb 1427 H/ 

2006 M),  h. 358. 
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atau segala sesuatu yang berada diantara dua hal) .111 Dan hijāb antara 

dua hal adalah keadaan diantara keduanya. Dalam istilah fiqih terdapat 

dua makna yakni pertama, berarti segala sesuatu yang menghalangi atau 

menutupi aurat perempuan dari pandangan mata. Jadi wanita yang 

menutupi tubuh atau seluruh badannya dengan pakaian disebut 

mutahājjibah,  dan orang yang menghalangi seseorang sehingga tidak 

dapat bertemu dengan yang lain disebut hājib. Kedua, penghalang bagi 

seseorang untuk mendapatkan hak waris. 

Penggunaan kata hijāb  dalam al-Qur’an, merujuk pada arti 

pemisahan antara dua ruang (pemisah penduduk surga dan neraka) (QS 

Al-A’raf/7: 46; unsur pemisah antara yang beriman dan yang inkar (QS 

Fusshilat/41: 5; QS Al-Isra/17: 45; dinding pemisah bagi yang membaca 

al-Qur’an dengan yang  tidak percaya hari akhirat  (QS Al-Al-Syūrā/42: 

51.   

Memakai jilbab biasa disebut sebagai orang yang 

mempergunakan hijab. Demikian juga orang yang berada di balik 

penghalang, penutup ataupun tabir, maka orang tersebut pun dinyatakan 

berada di balik hijab. Seperti dalam QS.Al-Ahzab/33: 53 yang berbnyi : 

حِجَاب    وَرَاء  مِن  فسَْئلَوُْهُنَّ  مَتاَعاً  سَألَْتمُُوهُنَّ  وَإِذاَ 

 ذلَِكُمْ أطَْهَرُ لِقلُوُبكُِمْ وَقلُوُبهِِنَّ  
Terjemahnya: 

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka 

(isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. (cara) 

yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.112 

Kata hijāb pada ayat tersebut di atas berarti tirai, pembatas, 

penyekat atau  penghalang yang menghalangi dari pandangan mata.113 

 

111 Muhammad Ismail Ibrahim, Mu’jam al-Alfāz wa al-A’lām  al-

Qur’āniyah (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabiy, t.th),  h. 116. 

 

112 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h.  602.  

113 Muhammad Muhammad Qurais Ibrahim, Al-Mu’jam al-Wāfī 
likalimāt al-Qur’an al-Karīm,  (Cet. I; al-Qāhirah: Maktabah al-Adāb 1427 H/ 

2006 M), h. 358. 
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Yaitu tirai penutup dalam rumah Nabi saw sebagai batas yang 

menghalangi atau memisahkan tempat kaum laki-laki dari kaum 

perempuan agar mereka tidak saling memandang. Dalam ayat tersebut, 

Allah membicarakan rumah-rumah Rasulullah dalam wilayah kenabian 

dan  masalah hijab terkait dengan istri-istri Rasulullah yang nampaknya 

extra protective terhadap para istri Rasulullah, karena di akhir ayat 

disebutkan larangan menikahi istri-istri Rasulullah setelah wafatnya 

beliau. 

Menurut Sayyid Qutub (w.1966 M), bahwa ayat tersebut 

menyatakan bahwa penggunaan hijab lebih suci bagi semua hati mereka. 

Sehingga tidak benar orang mengatakan bahwa ikhtilāt (bercampurbaur 

antara wanita dan laki-laki tanpa batas, penghilangan hijab) adalah lebih 

suci bagi hati, lebih bersih dari hati nurani, dan lebih muda bagi 

pengendalian dorongan nafsu yang tersimpan dan bagi kesadaran dua 

jenis manusia itu dalam berprilaku, beradab dan bercita rasa. 114 Tentang 

hal ini, al-Imām Jalalain menafsirkan bahwa jika ada keperluan, maka 

mintalah dari belakang tabir, karena  cara yang demikian itu lebih suci 

bagi kedua belah pihak dari perasaan-perasaan yang mencurigakan.115  

Penggalan ayat  َّوَقُلُوبِهِن لِقُلُوبِكُمْ  أطَْهَرُ   hal itu lebih suci bagi ) ذَلِكُمْ 

hati kalian dan hati mereka), telah dipahami bahwa yang menjadi pintu 

hati adalah mata. Maka jika mata terhalang dari penglihatan, maka hati 

tidak akan merasa tertarik. Sebaliknya jika mata telah melihat, maka ada 

dua kemungkinan, yaitu muncul atau tidaknya hasrat. Muhammad 

‘Izzuddin al-Sulamī (w. 660 H)  menegaskan bahwa maksud penggalan 

ayat ini adalah untuk menciptakan rasa aman dari kemungkinan 

timbulnya syahwat antara laki-laki dan perempuan.116 Karena  jika mata 

terhalang untuk melihat, maka kondisi hati akan lebih suci (athar) dan 

yang demikian itu akan lebih terhindar dari fitnah. 

 

114 Sayyid Quthb, fī zhilāl al-Qur’an, , juz 19-25. jilid 5 (Cet.12; 

Qahirah: Dal-Syurūf li Atthibāah wa al-Nasy 1987 M/ 1406 H),  h. 2878. 

115 Imām Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahally dan 

Jalaluddin Abd Rahman bin Abi Bakar Al-Sayuti, Tafsīr Jalalain   (Beirut: Dār 

al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.),  h. 552. 

116 al-Sulamī, Muhammad ‘Izzuddin bin Abd al-Azīz, al-Isyārah ilā 

al-Ījāz fī ba‘ḍi anwā‘i al-Majāz, ditahqiq Muhammad bin al-Hasan bin Ismail, 

Cet. I; Beirūt-Libnān: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1416 H/ 1995M. h. 285. 
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Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa asbāb al-nuzūl ayat 

tersebut di atas adalah bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. 

Dan berlama-lama di tempat itu duduk sehingga Nabi saw. Keluar 

rumah sampai tiga kali agar orang itu mengikutinya keluar. Ketika itu 

masuklah Umar yang memperlihatkan rasa kebencian di mukanya. Ia 

berkata kepada orang itu mungkin engkau telah mengganggu 

Rasululllah saw. Bersabdalah Nabi saw :”Aku telah berdiri tiga kali agar 

orang itu mengikuti aku, akan tetapi ia tidak melakukannya.” Umar 

berkata Wahai Rasulullah, bagaimana jika sekiranya Rasulullah 

membuat hijab, karena isteri Rasulullah bukan seperti istri-istri yang 

lain. Hal ini akan menenteramkan dan mensucikan hati mereka. 

Berkenaan dengan itu maka turunlah ayat tentang hijab ini.117 Karena 

istri-istri  Nabi adalah perempuan yang paling suci hatinya dan paling 

tinggi kedudukannya sebagai panutan dan suri tauladan bagi para istri 

kaum muslimin dalam segala aspek kehidupan. 

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa hijāb berarti 

tabir, batas atau dinding sebagai perantara atau yang membatasi antara 

satu benda dengan benda lainnya.  Inilah  salah satu manfaat hijab,yaitu 

mencegah pembauran (ikhtilāṭ) dengan lawan jenis yang bukan muhrim, 

serta menghindari penyebab fitnah dan kerusakan.  Dan nampaknya kata 

hijāb yang disebut sebanyak delapan kali dalam al-Qur’an, tidak ada 

secara pasti diartikan atau dikaitkan dengan  pakaian (al-libās). 

Meskipun demikian, ada yang memahami bahwa terdapat satu ayat yaitu 

QS.Al-Ahzab (33):53 yang menunjukkan bahwa hijab yang dimaksud 

bukan sekedar sejenis penghalang dari pandangan lelaki tetapi juga 

berarti  jilbab ( pakaian tertutup). Dengan demikian terminologi hijab 

kemudian menjadi sebutan bagi pakaian perempuan sebagaimana jilbab 

atau busana muslimah.  Dan ayat tentang hijab yang dimaksud itu  

disebutkan secara redaksional  terkait dengan para istri Nabi. Meskipun 

demikian ada yang  mengaitkan ayat ini dengan istri orang-orang 

beriman secara umum.  

 

 

117  Imām Abi al-Hasan Ali bin Ahmad al-wāhidiy, Asbāb Nuzūl al-

Qur’an  (Cet.I;  Beirūt-Libnān: Dār al-Kutub al-Ilmiyah,  1411 H/ 1991 M),  h. 

373. 
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D.  Pensyariatan Jilbab ( Pakaian Penutup Aurat) 

           Pakaian penutup (jilbab) sebenarnya sudah ada sejak zaman 

jahiliyah, bahkan orang-orang mesir kuno juga telah mengenakan 

pakaian penutup untuk menjaga kehormatan mereka di mata lawan 

jenisnya. Demikian halnya wanita-wanita persia, yunani dan romawi 

kuno, mereka telah menggunakan pakaian tertutup ketika keluar di 

ruang publik untuk menghindarkan diri dari kejahatan.118 

          Islam sejak dini memberikan perhatian dengan proporsi yang  

besar terhadap muslimah. Ia memerintahkan mereka memakai busana 

penutup dengan tujuan agar kesusian mereka terjaga, supaya mereka 

menjadi wanita yang mulia dan memiliki kedudukan yang tinggi, serta 

mencegah kerusakan yang timbul akibat tabarruj dan memakai pakaian 

terbuka. Karena dalam pandangan Islam keindahan yang terpancar dari 

keelokan tubuh yang tidak berbalut kain adalah keindahan yang 

bersumber dari panilaian yang bernaluri hewani, yang menghasut untuk 

berbuat kejahatan. Berbeda dengan keindahan yang terpancar dari tubuh 

yang berbalut dengan busana muslimah sebagaimana yang 

diperintahkan oleh Islam. Keindahan hakiki yang mengangkat derajat, 

hingga layak dipandang dan menghindarkan pikiran kotor . 

            Pakaian tertutup merupakan pondasi yang membangun 

kehormatan wanita, kalaupun ada yang menilai bahwa busana muslimah 

hanya akan mengganggu aktifitas sosial wanita, itu hanyalah alasan 

sebagai penguat argumentasi untuk menghalalkan terbukanya aurat. 

             Kesalahah-pahaman  terhadap Islam dalam memahami perintah 

menutup aurat banyak terjadi di kalangan masyarakat, yang pada 

gilirannya mengantar mereka kepada pemahaman lain dalam 

mendefinisikan makna jilbab. Tidak sedikit yang menyangka  bahwa 

jilbab adalah kerudung yang digunakan sekedar meletakkan kain di atas 

kepala sebagai hiasan, sehingga sebahagian rambut dan bagian dada 

masih tetap terbuka .  Padahal tidak demikian, jilbab bukanlah 

kerudung. Kerudung dalam al-Qur’an  disebut dengan istilah khimar 

(jamaknya khumur), dan bukan jilbāb, sebagaimana firman Allah dalam 

QS. Al-Nūr/24: 31 

 ﴾ ٣١وَلْيضَْرِبْنَ بخُِمُرِهِنَّ عَلىَ جُيوُبِهِنَّ ﴿

 

118 Gertrude Stern, Marriage in Early Islam (London: Royal 
Asiatic Society, 1939), h. 108. 
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                Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke 

dadanya.119  

             Jadi kerudung adalah pakaian pelengkap dari jilbab yang 

berfungsi menutup bagian atas tubuh, yaitu bagian atas kepala turun ke 

bagian dada. Adapun makna jilbāb  bisa dilihat dalam QS.Al-Ahzab/33: 

59, sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Ini adalah beberapa arti 

jilbab seperti yang dikatakan oleh imam al-Alusy dalam tafsirnya Rūhul 

ma’ āni  menjelaskan bahwa arti kata jilbab ketika al-Qur’an diturunkan 

adalah kain yang menutup dari atas sampai bawah, tutup kepala, 

selimut, kain yang dipakai sebagai lapisan kedua oleh wanita dan semua 

pakaian wanita.120 

           Sementara Imam al-Qurthubi (w. 671 H), dalam tafsirnya 

mengatakan bahwa jilbab berarti kain lebih besar ukurannya dari khimār 

(kerudung). Sedang yang benar menurut beliau, bahwa jilbab adalah 

kain yang menutup semua badan.121 Dalam budaya kita, biasanya kita 

kenal sebagai gamis atau jubah atau pakaian yang tertutup dari kepala 

hingga ke bawah, dan bukan sekadar penutup kepala sebagaimana yang 

dipahami oleh kebanyakan orang.  

            Adapun yang menjadi alasan atau sebab diperintahkannya al-

libās adalah untuk menutup Aurat. Telah disinggung sebelumnya  

bahwa batasan aurat bagi laki-laki adalah mulai dari pusar sampai lutut, 

sebagaimana sabda Rasulullah SAW  : رُكْبَتهِالرَّ عَوْرَةُ     إِلىَ  تهِِ  سُرَّ بَيْنَ  مَا  ِِ جُلُ    

Artinya:”Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut”.122 Riwayat ini 

diperkuat oleh pendapat imam Hanafi dan Hambali, sementara menurut 

Syafi’i (150 H) dan Maliki (179 H), bahwa  aurat laki-laki ada dua yaitu 

 

119 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 493. 

120 Abi Al-Fadl Syihabuddin Al-Sayyid Mahmud al-Alūsi al-

Bagdadiy, Rūh al-Ma’āni fī Tafsīr al-Qur’an al-‘A§īm wa al-Sab’u al-Maṡānī, 
Juz XXI  (Beirut-Libnān: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M),  h. 127. 

121 Abi Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Al-Anshāri Al-Qurtubiy, Al-

jāmi’ al-Ahkam al-Qur’an, jilid VII (Beirut Libnān: Dār al-Kutub al-Ilmiyah,  

1413 H/1993 M), 156. 

              122 Diriwayatkan oleh Al-Daruqutni dan Al-Baihaqi.  
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pertama di hadapan lelaki dan muhrimnya wajib menutup antara pusar 

dan lutut saja, kedua di hadapan wanita yang bukan muhrimnya semua 

badannya adalah aurat dan haram dilihat oleh wanita bukan muhrim. 

Hanya Maliki (179 H) mengecualikan ujung-ujung badan, sementara 

Syafi’i mengharamkan secara mutlak.123   

Sementara batasan aurat bagi perempuan lebih luas 

ketimbang batas aurat laki-laki. Aisyah pernah bercerita bahwa 

saudara perempuannya, Asma binti Abu Bakar menemui 

Rasulullah saw. Dengan menggunakan pakaian tipis. Rasulullah 

kemudian memalingkan muka darinya seraya bersabda ” Wahai 

Asma, apabila seorang wanita sudah memasuki usia haid, tidak 

pantas baginya memperlihatkan anggota tubuhnya kecuali ini..dan 

ini..” beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya. 

Berdasarkan QS Al-Nūr/24: 31 dan QS Al-Ahzab/33: 59 

serta riwayat tersebut di atas  dan riwayat lainnya, ditetapkanlah 

bahwa aurat yang wajib ditutupi oleh wanita adalah seluruh tubuh 

kecuali muka dan telapak tangan. Ulama mazhab pun sepakat 

bahwa seluruh badan wanita adalah aurat selain muka dan kedua 

telapak tangannya, menurut mereka bahwa maksud perhiasan 

yang biasa nampak dalam surah al-Nūr: 31  adalah muka dan dua 

telapak tangan, dan yang dimaksud khimar adalah tutup kepala 

bukan penutup muka, dan terakhir adalah kata jaib bermakna dada 

.  Jadi para wanita itu telah diperintahkan untuk meletakkan kain 

penutup di atas kepalanya dan melebarkannya sampai menutup 

dadanya.124  Meskipun batasan ini (kecuali muka dan telapak 

tangan) telah menjadi perdebatan dikalangan ulama.  Karena 

sebagin dari mereka mengatakan bahwa seluruh tubuh tanpa 

kecuali. Namun pada umumnya berpendapat kecuali muka dan 

telapak tangan.   

 
123 Muhammad Jawad Mughniyah, Al-fiqh Alā Mazāhib Al-

Khamsah, (Cet. I; t.t.: t.p, 1960), h. 87. 

124 Muhammad Jawad Mughniyah, Al-fiqh Alā Mazāhib Al-
Khamsah (Cet. I, t.t.: t.p, 1960), h. 86-87. 
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Pada zaman pra Islam, yaitu pada zaman jahiliyah 

perempuan Arab telah mengenakan jilbab dan kerudung, namun 

tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan setelah Islam 

datang. Dasar pemakaian jilbab pada saat itu hanyalah merupakan 
adat kebiasaan yang sudah lama berjalan. Dari kebiasaan tersebut 

dapat dikategorikan bahwa perempuan yang berjilab adalah 

perempuan yang dianggap baik dan terhormat dan bermartabat 

dan sebaliknya yang tidak memakai jilbab dianggap perempuan 

tidak baik dan tidak terhormat.  

Akhirnya adat kebiasaan berjilbab ini, oleh perempuan 

pada zaman itu, terus dipakai dan ditingkatkan sehingga kebiasaan 

itu juga diteruskan oleh para perempuan di masa sesudahnya.125 

Meskipun demikian bukan berarti bahwa jilbab dalam ajaran 

Islam mengambil atau meniru dari kebiasaan perempuan jahiliyah 

tersebut.126 Tetapi memakai jilbab bagi perempuan Islam adalah 

kewajiban yang diperintahkan oleh Allah swt. Melalui Nabi 

Muhammad saw. Untuk disampaiakn kepada istri-istri dan anak-

anak perempuan beliau serta kepada seluruh perempuan Islam, 

sehingga  siapa saja yang menutup auratnya sesuai dengan 

perintah dalam Islam, berarti dia telah melaksanakan perintah 

Allah swt. Yang terdapat dalam QS Al-Nūr/24 : 31 dan QS Al-

Ahzab/33: 59. 

Dengan memperhatikan nash-nash yang berkaitan dengan 

hukum menutup aurat pada  QS Al-Nūr /24 : 31 dan QS Al-

Ahzab/33: 59, maka akan dijumpai bahwa semuanya berbentuk 

amr  (perintah) atau nahy (larangan), yang menurut ilmu ushul 

fikih, akan dapat memproduk wajib ain ta’abbudi, yaitu suatu 

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, tanpa 

 

125 Abu Al-A’lā Al-Maudūdi, Al-Hijāb  (Al-Qāhirah: Dār al-
Amshar, t.t.), h. 305. 

126 Huzaimah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer  
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010),  h. 10. 
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harus bertanya alasannya.127 Namun demikian, apabila diteliti 

lebih jauh, kewajiban menutup aurat ini ada hubungannya dengan 

kewajiban lain yang diperintahkan Allah demi kemaslahatan 

manusia, misalnya menutup aurat merupakan faktor penunjang 
dari perintah menjaga pandangan (QS Al-Nūr/33: 30-31,  juga 

merupakan faktor penunjang dari larangan berzina yang lebih 

terkutuk (QS Al-Isra/17: 32), dan menurut Huzaimah  hukumnya 

menjadi wajib karena alasan sad al- dzara’i, yaitu menutup pintu 

kemungkinan terjadinya dosa yang lebih besar.128  Oleh karena itu 

para ulama telah sepakat mengatakan bahwa menutup aurat 

merupakan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan dalam ajaran 

Islam.129 Khusus untuk perempuan kewajiban ini diwujudkan 

dengan mengenakan jilbab (kerudung) atau yang dikenal busana 

muslimah. 

Dari keterangan tersebut  dipahami bahwa setiap perintah 

atau larangan Allah swt. terhadap suatu perbuatan tentu ada 

hikmah di balik itu. Hanya saja terkadang Allah tidak 

memberitahukan secara verbal kepada hambanya. Untuk itu 

mentadabburi pesan-pesan yang terkandung dalam al-Qur’an 

menjadi hal yang sangat urgen. Dalam QS Thaha/20: 123-124 

Allah memberi peringatan: 

ن ِي هُدىً فمََنِ اتَّبَعَ هُداَيَ   ا يَأتْيِنََّكُم م ِ فلََا يَضِلُّ وَلَا فَإمَِّ

﴾ وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإنَِّ لَهُ مَعِيشَةً ١٢٣يشَْقَى ﴿

 ﴾ ١٢٤ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ أعَْمَى ﴿
Terjemahnya  

 

 127 Huzaimah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer  
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010),  h. 14. 

                128 Huzaimah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan 

Kontemporer (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010),  h. 14. 

129 Al-Dimasyqy, Rahmat al-Ummah  (Al-Qāhirah: Halaby, 

t.th), h. 173. 
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 Jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku, maka 

(ketahuilah)  barangsiapa  mengikut petunjuk-Ku, dia 

tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barangsiapa 

berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh, dia akan 
menjalani kehidupan yang sempit, dan Kami akan 

mengunpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan 

buta."130 

Mengenai ayat ini Ibnu Abbas (w. 68 H), berkata bahwa 

Allah melindungi orang-orang yang mengikuti ajaran al-Qur’an 

dan Rasul dari kesesatan di dunia dan dari azab yang pedih di 

kubur dan juga malapetaka di akhirat.131 Karena iblis akan selalu 

berusaha menyesatkan manusia dari jalan yang benar dengan 

berbagai macam tipu dayanya. Oleh sebab itu  dalam ayat ini 

Allah memberikan peringatan untuk tetap waspada terhadap 

terhadap berbagai pengaruh dengan mengikuti petunjuk-Nya. 

Dalam QS.Al-Nūr/24: 31 perintah mengenakan kerudung 

ditujukan kepada kaum wanita di tengah-tengah larangan 

memperlihatkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak darinya. 

Berulang-ulang pula Allah SWT. Menegaskan bahwa larangan itu 

tidak berlaku ketika berhadapan dengan orang-orang yang 

diperbolehkan untuk memperlihatkan perhiasan di hadapan 

mereka. Semua itu bertujuan agar larangan memperlihatkan 

perhiasan benar-benar terlaksana. Sebab bila Allah tidak memberi 

pengecualian, berarti seorang wanita dianggap melanggar 

larangan Allah jika membiarkan bagian tubuhnya terbuka di 

depan umum kecuali wajah dan kedua telapak tangan dan kaki.  

           Adapun makna perhiasan yang dimaksud pada ayat 

tersebut menurut al-Qurthubi (w. 671 H), terdiri dari dua macam, 

yaitu : pertama perhiasan khalqiyah seperti wajah (paras 

 

130 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 445. 

131 Abu Tāhir Ya’qūb al-Fairuz Abādī, Tanwīr al-Miqbās min 
Tafsīr Ibn Abbas  (Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/ 1995 M), h. 336.  
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kecantikan) dan keindahan tubuh. Wajah merupakan hiasan inti 

manusia karena mengandung keindahan, manfaat dan tanda 

pengenal. Kedua perhiasan muktasab, yakni upaya yang dilakukan 

oleh wanita untuk mempercantik diri, biasanya berkonotasi pada 
pakaian yang indah,  perhiasan, dan hiasan anggota tubuh seperti 

kosmetik dll.132 

            Selanjutnya makna ungkapan firman Allah ”illa mā 

zhahara minha” (kecuali yang biasa tampak), hal pertama yang 

terlintas dalam pikiran ketika menyimak  kalimat tersebut adalah 

apa yang tampak dan tidak mungkin untuk disembunyikan atau 

yang tampak tanpa unsur kesengajaan. Para ulama berbeda 

pendapat tentang apa saja yang termasuk perhiasan yang biasanya 

nampak. Menurut Ibnu Katsir (w. 774 H) bahwa yang termasuk 

dalam hal itu adalah wajah, dua telapak tangan, dan dua telapak 

kaki.133 Karena menutup ketiga anggota badan tersebut sangat 

sulit dilakukan. Bagaimanapun, wanita tidak dapat menghindari 

kondisi yang mengharuskannya untuk memperlihatkan tangan. 

Contohnya dalam kasus persaksian dan pernikahan, wanita harus 

memperlihatkan wajahnya. Demikian halnya sulit 

menyembunyikan telapak tangan dan kaki.  

            Al-Nasafi (w. 508 H), berpendapat bahwa kalimat tersebut 

bermakna apa yang biasanya dan lazimnya terlihat, Yaitu wajah 

dan telapak tangan serta perhiasan yang umumnya dikenakan oleh 

kedua anggota tubuh tersebut. Atas dasar ini wanita boleh 

menghiasi wajahnya yang terlihat itu dengan celak mata, bedak, 

atau alat kosmetik lainnya, dan menghiasi tangannya dengan 

 

132 Abi Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Al-Anshāri Al-Qurtubiy, Al-

jāmi’ al-Ahkam al-Qur’an, jilid 6  (Beirut Libnān: Dār al-Kutub al-Ilmiyah,  

1413 H/1993 M), h. 152. 

133 Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Kaṡīr, jilid II  (Cet I. Beirut: Maktabah 
al-Nūr al-Ilmiyah, 1412 H / 1992 M),  h. 283. 
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cicncin atau gelang. Wanita pun boleh berjalan di tengah khalayak 

ramai dalam keadaan wajah terbuka dan telapak tangan terlihat.134  

            Sementara Ibnu Arabi (468-543 H),  mengatakan bahwa 

pendapat yang benar tentang maksud ungkapan firman Allah 
tersebut adalah apa saja yang terdapat pada wajah dan telapak 

tangan. Sebab kedua anggota tubuh itulah yang boleh tampak 

ketika wanita melaksanakan shalat dan ihram. Selain itu 

berdasarkan adat kebiasaan, kedua anggota tubuh itu biasa 

diperlihatkan oleh wanita.135  

            Mencermati berbagai pandangan ulama tersebut, penulis 

cendrung sepakat dengan pendapat Ibnu Katsir,  bahwa  perhiasan 

yang biasa nampak yang dimaksud adalah wajah, kedua telapak 

tangan dan kedua telapak kaki. Dengan alasan dan pertimbangan 

bahwa bagaimanapun wanita tidak dapat menghindari kondisi 

yang mengharuskannya untuk menampakkan ketiga anggota 

badan tersebut, dan untuk menutupnya dapat menimbulkan  

kesulitan untuk beraktifitas.  

            Berikut ini beberapa alasan atas kebolehan membuka  

wajah bagi wanita adalah:  
1.  Kewajiban menutup wajah tidak termuat secara terang di dalam 

nash al-Qur’an dan Al-Sunnah. 

                Apabila ayat-ayat tentang pakaian datang untuk 

mewajibkan menutup wajah dan melarang untuk 

membukanya, maka tentu akan didapati  penjelasan yang 

cukup di dalam sunnah, riwayat yang pasti, dorongan untuk 

 

134 Abi Al-Barakātu Abdillah Ibn Ahmad bin Mahmud Al-Nisīfīy, 
Tafsir al-Nasafi,  Madarik al-Tanzīl wa Haqāiq li Ta’wīl, jilid III  (Dār 
al-Fikr littibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī, 107 H), h. 283. 

135 Abu Bakar Muhammad Ibn Abdullah Ibnu Arabi, Ahkam al-

Qur’an,  Tahqiq  Ali Muhammad al-Bagawy, Jilid III  (Cet. I; (Mesir: al-

Halabi,  1967),  h. 1357. 
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menukilnya, dinukilkan secara mutawatir atau mendekati 

mutawatir, dan peringatan keras bagi yang membukanya. 
2. Jika menutup wajah diwajibkan, maka tentu termasuk hal yang 

diketahui secara darurat dalam agama. 

          Adanya perselisihan pendapat, perbedaan riwayat 

sekitar penafsiran ayat, kecuali apa yang biasa tampak 

darinya, dan ayat Hendaklah mereka mengulurkan jilbab ke 

seluruh tubuh mereka. Sebagian mengatakan menutup wajah 

dan sebagian lain mengatakan membukanya. Seandainya ia 

wajib, tentulah merata pengetahuan tentang hal itu di kalangan 

umat Islam, karena ia adalah urusan yang meliputi semua 

wanita mukmin.136 
3. Kebutuhan hidup mendorong keterbukaan wajah. 

a.) Keterbukaan wajah membantu pengenalan manusia 

terhadap kepribadian dan keadaan lawan bicara. Seperti 

halnya dalam persaksian, dalam urusan muamalah. 

b.) Keterbukaan wajah membantu pengenalan kerabat dan 

hubungan tali persaudaraan. 

c.) Partisipasi dalam kegiatan profesional, sosial yang 

bermanfaat menuntut keterbukaan wajah. 

d.)  Keterbukaan wajah membantu terwujudnya 

pengawasan diri dan sosial. Karena terbukanya wajah 

menjadikan wanita merasa malu kepada orang-orang di 

sekelilingnya. 

4. Kesulitan menyertai ketertutupan wajah dan kemudahan ada di 

dalam keterbukaannya. 

    Dalam QS Al-Hajj/22: 78, disinggung bahwa:      وَمَا جَعلََ عَليَْكُمْ فِي

حَرَج مِنْ  ينِ  ٍ  الدِّ   (Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam 

agama suatu kesempitan). Meskipun memang ada hadis dari Rasulullah 

yang menyatakan bahwa ”wanita adalah aurat atau seluruh tubuhnya 

aurat” akan tetapi beliau memberikan keringanan kepadanya dalam 

 

136 Abd Hali Mahmud Abu Suqqah, Tahrir al-Mar’ah fi Ashri Risalah, 

Juz IV  (Kuwait: Dār al-Qalam, 1410 H/ 1990 M),  h. 131.   
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membuka wajahnya dan kedua telapak tangannya, karena terdapat 

kesulitan dalam menutupnya.137 

          Apabila Ibnu Taimiyah mengatakan, menutup wajah dan 

kedua telapak tangan dalam shalat mengandung kesulitan yang 

besar,138 maka secara logika kesulitan tentu akan lebih besar 

dalam menutup keduanya di luar shalat. Karena menutup wajah 

menyebabkan gangguan kerja dari indera, dan membukanya akan 

menjadikan leluasa setiap indera tersebut bekerja sesuai dengan 

fungsinya sebagaimana diciptakan Allah untuknya. Yaitu 

penglihatan, penciuman dan merasakan makanan minuman, serta 

mempermudah proses pernafasan dan berbicara. Maka tepatlah 

Al-Qurthubi (w. 671 H) ketika dia mengatakan, ”di dalamnya 

banyak manfaat dan jalan pengetahuan.139   

           Ada sisi perbedaan antara isi perintah kepada kaum wanita 

untuk menutup aurat dan perintah kepada kaum laki-laki. Untuk 

kaum wanita, Allah nampak pengkhususan menyangkut usia dan 

lingkungan.  Dari segi usia, yang  pertama adalah wanita yang 

sudah tua, telah berhenti dari haid dan tidak ingin menikah lagi. 

Distingsi itu dijelaskan dalam QS Al-Nūr/24: 60 

فَليَْسَ  نكَِاحاً  يَرْجُونَ  لَا  تِي  اللاَّ الن سَِاء  مِنَ  وَالْقوََاعِدُ 

بِزِينَة    جَات   غَيْرَ مُتبََر ِ ثيَِابهَُنَّ  أنَ يَضَعْنَ  عَليَْهِنَّ جُنَاحٌ 

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ   وَأنَ  يسَْتعَْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّّ
  Terjemahnya: 

 

137 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, juz1, h. 522.  

138 Al-Harraniy Taqiuddin Ahmad Ibnu Taimiyah, Majmu’ Al-

Fatāwā Ibni Taimiyah, juz  22 ( t.tp.: t.p, 728 H), h. 115. 

139 Qurthuby, Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari 
al-, Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān, Juz XII ( Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/ 
1994 M), h. 229. 
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               Dan para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid 

dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka 

tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka 

dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, 
tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi 

mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Maha 

Mengetahui.140 

             Klausa    جَات  pada ayat di atas, secara etimologis  غَيْرَ مُتبَرَِّ

berarti tidak menampakkan atau tidak memperlihatkan.  Kata 

جَات   رَ  dengan akar kata   برََجَ  berasal dari kata مُتبَرَِّ ٍَ   yang ب  -جَ  -

pertama berarti الظُهُوْر   وَ   ,(penampakan dan kemunculan )  البرُُوْز 

yang kedua berarti    وَ الملجاء  tempat berlindung, seperti)  الوَزَرُ 

benteng yang kokoh),141 juga berarti  َظَهَر وَ   / mengangkat) إرِْتفََعَ 

memunculkan dan menampakkan).142 Pengertian pertama berarti   

 sehingga     البروج  dan yang kedua berarti إظْهار المَرءة مَحَا سِنَها

dikatakan bahwa صَوْرُالبرُُوْج عليه  كان  إذا  جٌ   Ini 143.ثوَْبٌ  مُبرََّ

menunjukkan bahwa  pesona perempuan terdapat pada bagian-

bagian tubuhnya serta pakaian yang ia kenakan (jika di sana 

terdapat gambaran al-burūj.  Dengan demikian dilarang tabarruj. 

            Dalam konteks ayat di atas Allah menjelaskan bahwa 

wanita lanjut usia diperkenankan menanggalkan atau melepaskan 

pakaian luar mereka (di hadapan yang bukan muhrim), dengan 

tidak ada niat untuk menampakkan perhiasannya, dan tidak 

 

140 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 499-500. 

141 Ibn Fāris bin Zakariyā, Abī Husain Ahmad, Mu’jam Maqāyīs 
al-lughah, Juz I  (t.tp: Dār al-fikr, t.th), h. 238. 

               142 Ibrahim Anīs, et al. al-Mu’jam al-Wasīt  ( Mesir: Dār al-

Ma’ārif, 1986), h. 67. 

                143 Ibn Fāris bin Zakariyā, Abī Husain Ahmad, 

Mu’jam Maqāyīs al-lughah, Juz I (t.tp: Dār al-fikr, t.th), h. 238. 
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diperbolehkan membuka aurat yang biasa tertutup rapi seperti 

dada, betis, paha. Namun  memelihara kehormatan dengan tidak 

menanggalkan pakaian jauh lebih baik bagi mereka. Karena 

bagaimanapun seorang perempuan meskipun telah tua, tetap lebih 
terhormat jika ia memperhatikan dan mementingkan menutup 

bagian tubuh yang tidak layak diperlihatkan.  

             Mengapa al-Qur’an memberikan pengkhususan kepada 

wanita lanjut usia, karena realitas menunjukkan bahwa pada 

umumnya wanita lanjut usia berbeda dengan wanita muda dalam 

hal kegairahan untuk menikah kembali (jika ia belum menikah 

atau menjanda), dan menyurutnya gairah dan daya tarik kepada 

lawan jenisnya, serta kecil kemungkinan terjadi fitnah dengan 

laki-laki lain. 

             Wanita lanjut usia pada dasarnya dibebani perintah dan 

larangan sebagaimana yang dibebankan kepada wanita berusia 

muda. Hanya saja karena kondisinya berbeda dengan wanita 

muda, Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui memberi 

keringanan dalam hal pakaian yang menutupi sebahagian 

perhiasannya. Ia diperbolehkan menanggalkan sebagian 

pakaiannya jika hal itu dipandang perlu, dengan syarat tidak ada 

niat tabarruj (mempertontonkan diri). Ia tetap saja tidak 

diperkenankan menanggalkan sebagian pakaiannya dengan tujuan 

mempertontonkan sebagian perhiasannya.144 Sebab pengecualian 

ini tidak boleh keluar dari tujuan umum yang terdapat pada kaidah 

pokok yang dibebankan kepada wanita muda. Oleh karena itu, jika 

wanita berusia lanjut masih memiliki keinginan dan kecendrungan 

memperlihatkan sebagian perhiasannya, ia tetap tidak 

diperbolehkan menanggalkan sebagian pakaiannya.145  

             Menurut Muhammad Shahrur (bahwa dari kata qawāid 

min al-nisā  bukan hanya perempuan yang sudah tua dan tidak 

 
 144 Ibnu Katsīr , Tafsīr Ibnu Katsīr, Juz III (Cet I. Beirut: 

Maktabah al-Nur al-Ilmiyah, 1412 H / 1992 M),  h. 384. Lihat juga Al-

Maududi, h. 225. 

145  Al-Maududi,  h. 226. 
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haid lagi, tetapi termasuk perempuan yang non aktif, berapapun 

usianya,  tidak aktif disebabkan suatu penyakit atau cacat tubuh 

permanen, sehingga tidak lagi mengharapkan pernikahan.146  

Penggalan ayat yang berbunyi:     َيضََعْن أنَ  جُناَحٌ  عَليَْهِنَّ  فلَيَْسَ 

َِ ثيِاَبهَُنّ  (Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian 

mereka). Ayat ini memang memberi rukhshah kepada wanita 

berusia lanjut untuk membuka sebagian pakaiannya. Akan tetapi, 

penggunaan rukhshah ini hendaknya tidak disertai dengan tujuan 

mempertontonkan perhiasannya. Lagi pula Allah melanjutkan ayat 

itu dengan ungkapan:  

 يسَْتعَْفِفْنَ خَيْرٌ   وَأنَ
(Dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka), Menurut 

Ibnu Arabi,  ini berarti bahwa menerapkan  hukum umum dan 

kaidah pokok, yakni tidak diperkenankan memperlihatkan 

perhiasannya, lebih baik dilakukan ketimbang memilih rukhshah 

tersebut. Oleh karena itu pula, penggunaan rukhshah harus 

berangkat dari keperluan yang mendesak.147 Jadi jika mereka 

menutupnya, hal itu lebih baik dan lebih sopan, sebab sebagian 

dari mereka mungkin menjadi sumber godaan karena 

kecantikannya meskipun sudah tua. 

            Yang kedua dari segi usia, adalah wanita muslimah yang 

belum baligh, sebagaimana hadis dari  Aisyah r.a bahwa Asma’ 

binti Abu Bakar r.a menemui Rasulullah saw. Sedang dia 

mengenakan pakaian yang tipis.  Maka Rasulullah saw. Berpaling 

darinya dan berkata kepadanya,  

 

               146  Muhammad Shahrur, Al-Kitab Qur’an: Qira’ah Mu’asirah,  1992, 

h.  615. 

                147 Ibnu Arabi, Abu Bakar Muhammad Ibn Abdullah, 

Ahkam al-Qur’an, Tahqiq  Ali Muhammad al-Bagawy, Jilid III  (Cet. I; 

Mesir: al-Halabi,  1967),  h. 1389. 
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يَا أسَماء  إن  المرأة  إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى  

رواه أبو    (و هذا  و أشار  إلى وجهه وكف يه  منها إلا   هذا  

 )148داود 
Artinya: 

”wahai Asma, sesungguhnya wanita itu apabila telah mencapai 

usia haid, maka tidak layak untuk dilihat darinya kecuali ini. 

”beliau mengisyaratkan ke wajah dan kedua telapak tangan 

beliau (HR Abu Dawud). 

            Riwayat tersebut di atas disamping sebagai  legalitas 

keterbukaan wajah dan kedua telapak tangan,  juga sebagai isyarat 

bahwa wanita  yang belum haid tidak berdosa bila tidak menutup 

auratnya, jika riwayat tersebut dipahami sebagai mafhūm 

mukhālafah dari kalimat iżā balaghatil mahīda.  

            Selanjutnya dari aspek lingkungan, tidak semua tempat 

atau lingkungan menuntut wanita muslimah menutup aurat. 

Misalnya di rumah kecuali jika di dalam rumah itu terdapat laki-

laki yang bukan mahramnya. Dalam QS Al-Nūr/24 :31: 

آبَاء   أوَْ  آبَائهِِنَّ  أوَْ  لِبعُوُلَتهِِنَّ  إلِاَّ  زِينتَهَُنَّ  يبُْدِينَ  وَلَا 

أوَْ   إِخْوَانهِِنَّ  أوَْ  بعُوُلتَهِِنَّ  أبَْنَاء  أوَْ  أبَْنَائهِِنَّ  أوَْ  بعُوُلتَِهِنَّ 

بنَِي إِخْوَانهِِنَّ أوَْ بنَِي أخََوَاتِهِنَّ أوَْ نسَِائهِِنَّ أوَْ مَا مَلكََتْ  

جَالِ أوَِ أيَْ  الر ِ رْبَةِ مِنَ  الِْْ أوُْلِي  غَيْرِ  التَّابعِِينَ  أوَِ  مَانهُُنَّ 

وَلَا  الن سَِاء  عَوْرَاتِ  عَلَى  يظَْهَرُوا  لَمْ  الَّذِينَ  فْلِ  الط ِ

 يَضْرِبْنَ بِأرَْجُلِهِنَّ لِيعُْلَمَ مَا يخُْفِينَ مِن زِينتَِهِنَّ 

 

148  Shahih Sunan Abu Dawud: Kitab al-Libās, Bab fī mā Tubdil 

Mar’ah min Zīnatihī. Hadis No 3458. Lihat juga tahqiq sanad hadis ini di 

dalam Hijāb al-Mar’ah al-Muslimah, oleh Nashiruddin al-Bani,  h.  2425. 
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              Ayat tersebut di atas menyebutkan secara rinci dan jelas 

adanya kewajiban bagi seorang wanita menutup perhiasan dan 

tidak menampakkannya  kecuali kepada suami, ayah, ayah suami 

mereka, putra-putra mereka, putra-putra  suami mereka, saudara  
laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra 

saudara perempuan mereka, wanita-wanita Islam, atau budak-

budak yang mereka miliki, pelayan laki-laki yang tidak 

mempunyai keinginan terhdap wanita dan anak-anak yang belum 

mengerti tentang aurat wanita. 

           Keseluruhan pihak yang disebutkan pada ayat tersebut di 

atas , memiliki pertalian atau hubungan keluarga yang sangat 

dekat. Dan mereka menganggap bahwa pertalian itu merupakan 

penghalang yang melarang mereka untuk merasa tertarik atau 

memiliki perasaan-perasaan lain. Sehingga meskipun wanita 

mengenakan busana atau perhiasan yang tidak seperti biasanya di 

hadapan mereka, maka itu tidak ada pengaruhnya bagi mereka. 

Demikian halnya bagi anak-anak yang belum mengerti tentang 

aurat. Menurut Abu al-Saud (900-982 H), bahwa kebolehan 

tersebut disebabkan oleh tuntutan keseharian dalam rumah yang  

tidak dapat dihindari. Lagi pula, secara naluri jarang terjadi fitnah 

antara kaum wanita dan mahramnya.149 Demikian Allah telah 

meletakkan batasan-batasan tertentu yang dapat mencegah fitnah, 

sehingga kehidupan rumah tangga dan masyarakat tetap dalam 

keadaan aman dan damai.  

 Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa 

pensyariatan al-libās  sebagai penutup aurat mengandung dua sisi 

positif bagi kaum wanita. Pertama,  dapat menjaga kaum wanita 

secara khusus dari perbuatan laki-laki yang tidak hanya sekadar 

melihat atau memandang. Kedua, Dapat menjaga kaum wanita 

yang telah lanjut usia (yang notabene kecantikannya mulai 

 

149 Abī Al-Su’ūd, Irsyād al-‘Aql al-Salīm ilā mazāyā al-Kitāb al-

Karīm,  jilid IV (t.t; Dār al-Fiker li al-Tibā’ah wa Al-Nasyr wa al-Tauzī’, t.t.),  

h. 54. 
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berkurang) sehingga mereka tetap mendapatkan perhatian dari 

suaminya. Karena menurut al-Sya’rawi (1912 M), bahwa 

ketertarikan kepada wanita yang lebih cantik sudah menjadi naluri 

laki-laki secara alami, sekalipun ia telah menikah dengan wanita 
yang cukup baik dan sangat cantik.150 Untuk itu maka hikmah dari 

perintah menutup aurat ini diantaranya dapat memberikan rasa 

aman kepada kaum wanita secara keseluruhan. 

            Menurut Imām Jalalain dalam Tafsirnya bahwa kata zīna 

yang pertama pada ayat di atas berarti larangan menampakkan 

perhiasan kecuali yang biasa nampak yaitu muka dan kedua 

telapak tangannya, maka kedua perhiasan itu boleh dilihat lelaki 

lain, jika tidak dikhawatirkan adanya fitnah. Demikian menurut 

pendapat yang membolehkannya. Akan tetapi menurut pendapat 

yang lain hal itu diharamkan secara mutlak, sebab merupakan 

sumber fitnah. Sementara kata zīna yang kedua adalah larangan 

menampakkan perhiasan yang tersembunyi yaitu selain dari wajah 

dan kedua telapak tangan. Diperbolehkan bagi mereka melihatnya 

kecuali anggota tubuh bagian dada, pusar sampai lutut. Anggota 

badan tersebut haram dilihat oleh mereka selain dari suaminya 

sendiri.151 

           Adapun pribadi-pribadi yang disebut di dalam ayat tersebut 

adalah mereka yang dalam ilmu fikih disebut mahram (kerabat 

yang haram dinikahi). Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

wanita diwajibkan menutup aurat ketika mereka bertemu dengan 

laki-laki yang bukan mahramnya. Namun, kadang-kadang dalam 

kondisi darurat tertentu diperkenankan melihat aurat wanita. 

Dalam hal ini, berlaku kaidah pikih al-darūrah tubīh al-mah§ūrāt 

(keadaan darurat menyebabkan diperkenankannya hal-hal yang 

 

150 Muhammad Mutawalli Al-Sya’rāwiy, Al-Fatāwā  (Cet.II; t.t.: Dār 

al-Raudah linnasyr wa al-Tauzī’, 1422 H/ 2001 M), h. 153. 

151 Imām Jalaluddin al-Mahalli dan Imām Jalaluddin al-Sayuti, Tafsir 

Jalalain  (Beirut-Libnān: Dār al-Ma’rifah, 1416 H /1995 M),  h. 462.    
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dilarang.152 Misalnya, seorang dokter laki-laki yang secara darurat 

(dalam kondisi kepepet dan mendesak dan tidak ada dokter 

wanita) merawat pasien perempuan yang bukan mahramnya. 

Untuk keperluan pengobatan dan penyembuhan, dokter 
diperkenankan melihat anggota badan wanita sebatas yang perlu 

dilihat.   

           Adapun pandangan yang membedakan antara wanita 

merdeka dengan budak dengan  mengatakan bahwa syariat telah 

melarang wanita merdeka membuka auratnya kecuali muka dan 

telapak tangan, yang berarti juga melarang laki-laki untuk 

memandangi mereka, meskipun telah tua renta dengan perawakan 

tidak menarik, lalu membolehkan budak wanita membuka 

auratnya yang juga berarti membolehkan  laki-laki untuk 

memandangi mereka yang cantik jelita, adalah pandangan yang 

sesungguhnya keliru,  jika hal itu dibedakan hanya karena 

persoalan status sosial.  Karena inti dari larangan itu adalah 

mensucikan hati, terhindar dari fitnah serta menjaga kehormatan 

laki-laki dan perempuan. Sehingga apabila dikhawatirkan akan 

terjadi fitnah karena memandang budak-budak wanita tersebut, 

maka tentu tidak diragukan lagi akan larangannya.  

Menurut Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim, bahwa budak yang 

dimaksud pada ayat tersebut adalah budak-budak wanita  yang 

dipekerjakan, sementara  budak-budak wanita yang khusus 

dijadikan sebagai wanita selir sesungguhnya telah menjadi 

kebiasaan untuk menjaga dan memingit mereka.153 

Demikian Allah telah membatasi gerak langkah dan 

kebebasan manusia dalam melakukan berbagai hal. Memberikan 

 

              152 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam  

(Cet.5; Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h.196.  

153 Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim, Al-Qiyas fi Syar’i al-Islami  (Cet.II; 

(t.t : Dār al-Afaq al-Jadidah, 1975 M), Terj. Amiruddin bin Abd Jalil, Hukum 

Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah, Cet.I (Jakarta: Pustaka Azzam, 

2001), h.155  
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pengajaran kepada hal-hal yang baik dan mencegah dari hal-hal 

yang buruk. Karena Allah lebih mengetahui mana hal-hal yang 

bermanfaat bagi hambanya dan mana yang membahayakan. 

Seperti halnya keterbukaan aurat dapat memicu kerusakan serta 
fitnah dan bahayanya yang sangat besar. Maka Allah 

memerintahkan  untuk berbusana muslimah atau menutup aurat, 

sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Ahzab: 32-33. tentang 

ancaman bagi wanita yang memakai pakaian yang tidak sesuai 

dengan ajaran agama,  disebutkan dalam sebuah hadis yang 

berbunyi:   

زُهَيْرُ  عَنْ  حَدَّثنَِي  سُهَيْل   عَنْ  جَرِيرٌ  حَدَّثنََا  حَرْب   بْنُ   

 ُ اللَّّ صَلَّى   ِ اللَّّ رَسُولُ  قَالَ  قَالَ  هُرَيْرَةَ  أبَِي  عَنْ  أبَيِهِ 

عَليَْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أهَْلِ النَّارِ لَمْ أرََهمَُا قوَْمٌ مَعهَُمْ  

ال بهَِا  يَضْرِبوُنَ  الْبقََرِ  كَأذَنَْابِ  وَنسَِاءٌ  سِيَاطٌ  نَّاسَ 

كَأسَْنِمَةِ  رُءُوسُهُنَّ  مَائلَِاتٌ  مُمِيلَاتٌ  عَارِيَاتٌ  كَاسِيَاتٌ 

وَإِنَّ  رِيحَهَا  يَجِدْنَ  وَلَا  الْجَنَّةَ  يَدْخُلْنَ  لَا  الْمَائِلَةِ  الْبخُْتِ 

مِنْ مَسِيرَةِ كَذاَ وَكَذاَ     ]رواه مسلم[    رِيحَهَا ليَوُجَدُ 
154 

Artinya: 

Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb; Telah 

menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari Bapaknya dari 

Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu ’alaihi 

wasallam bersabda: ”Ada dua golongan penduduk neraka yang 

keduanya belum pernah aku lihat. (1) Kaum yang memiliki 

cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk 

 

154 Imām al-Hāfidz Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-

Qusyairiy al-Naisaburiy Rahimahullah, Shahih Muslim, Kitāb al-Libās wa al-

Zinah, Bāb al-Nisā al-Kāsiyāt al-‘Āriyāt al-Māilāt al-Mumīlāt, Hadis No. 

2128, h. 1058.  
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memukul orang. (2) Wanita-wanita berpakaian, tetapi sama 

juga dengan bertelanjang (karena pakaiannya terlalu minim, 

terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian 

yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), 

berjalan dengan berlenggok-lenggok, mudah dirayu atau suka 

merayu, rambut mereka (disasak) bagaikan punuk unta. 

Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak 

dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium 

dari begini dan begini.” 

            Hadis tersebut di atas menjelaskan tentang cara berdandan yang 

berlebihan , maksud kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi 

adalah perempuan yang suka mempergunakan rambut sambungan 

dengan maksud agar rambutnya tampak banyak dan panjang. Sebagian 

wanita menginginkan salah satu mahkota terindahnya dikagumi banyak 

orang dengan cara yang praktis, yakni dengan menggunakan rambut 

sambungan. Demikian halnya  membesarkan rambut seperti punuk unta 

atau seperti sarang lebah dan semisalnya. Punuk unta adalah sebutan 

bagi wanita yang suka menyanggul rambutnya atau mengangkat 

gulungan rambut mereka ditengah-tengah kepala dan merias dan 

membuat seolah-olah . Pemandangan seperti ini marak kita saksikan 

dalam even-even tertentu sanggul-sanggul modern dengan berbagai 

macam bentuk dan warna dan gaya.  Pakaian yang terlalu tipis 

membayang, dan atau karena ketat sehingga menampakkan bentuk 

tubuh yang merangsang syahwat laki-laki. Cara berdandan seperti ini 

termasuk dalam kategori tabarruj yang dilarang dalam agama (berlebih-

lebihan dalam berpenampilan). 

            Ungkapan kāsiyāt āriyāt menurut Ibnu Taimiyah adalah  wanita 

yang mengenakan pakaian pakaian, namun tidak mampu menutup 

tubuhnya. Maka ia disebut kāsiyāt (berpakaian), namun pada hakikatnya 

ia āriyāt (telanjang), seperti seorang wanita yang mengenakan pakaian 

tipis yang menampakkan warna kulitnya.155 Atau, wanita yang 

mengenakan pakaian ketat yang menampakkan lekuk tubuhnya. Untuk 

itu maka hendaknya pakaian seorang wanita tidak transparan dan dapat 

 

155  Ibnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatāwa Ibni Taimiyah, juz  22 (t.tp.: 

t.p, 728 H), h. 146. 



72 
 

 

menutupi dan tidak memperlihatkan bentuk tubuhnya dan warna 

kulitnya. 

            Menurut Imam al-Nawawi (631-676 H), bahwa Makna māilāt 

ada yang mengatakan wanita yang condong (berpaling) dari ketaatan 

kepada Allah dari hal-hal yang harus ia jaga. Sedangkan mumilāt adalah 

wanita yang mengajarkan wanita-wanita lain untuk melakukan 

keburukan. Ada yang mengatakan makna māilāt adalah wanita yang 

berjalan dengan sombong, sedangkan mumilāt adalah wanita yang 

berjalan dengan menggoyangkan pundak mereka.156 Apapun makna 

yang dipilih atau dibenarkan, yang jelas bahwa kedua makna tersebut 

mengandung konotasi negative yang harus dihindari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156 Shahih Muslim bi syarh al-Nawawi.  XIV , h. 14. 
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 BAB III 

EKSISTENSI  PAKAIAN (AL-LIBĀS) DALAM AL-

QUR’AN 

      A.  Analisis Ayat tentang Jilbab   

Pembicaraan tentang al-libās mengantar  kepada polemik 

antara batas aurat yang boleh diperlihatkan dan yang tidak boleh 

diperlihatkan. Polemik ini muncul karena terdapat perbedaan 

pemahaman dan penafsiran  terhadap redaksi ayat al-Qur’an yang 

menyinggung tentang hal tersebut (anggota tubuh yang tidak 

boleh kelihatan karena rawan ransangan). Andaikan al-Qur’an 

menyebut anggota badan tertentu dan batas-batasnya secara jelas 

dan rinci, maka perbedaan pendapat di kalangan umat Islam tidak 

akan terjadi. 

            Terdapat perbedaan interpretasi mengenai ayat-ayat al-

Qur’an yang berbicara tentang ās sebagaimana  halnya  hadis, 

timbul perbedaan pendapat menyangkut nilai keshahihan suatu 

hadis.  Perbedaan pandangan muncul karena  berbagai 

pertimbangan sosiologi, syar’i, logika, adat istiadat, pertimbangan 

kerawanan terhadap rangsangan syahwat, disamping teks-teks 

keagamaan. Perbedaan tersebut adalah  antara aurat pria dan aurat 

wanita, aurat seorang merdeka dengan hamba sahaya, dan aurat 

wanita dalam shalat dan di luar shalat.  

             Terdapat beberapa ayat yang berbicara secara langsung 

tentang perintah memakai pakaian tertutup, berdasarkan 

kronologis turunnya yaitu QS Al-A’raf /7: 26-27;  QS Al-

Ahzab/3: 32-33, 53 dan 59;  QS Al-Nūr/24: 30-31 dan 60. 

Keseluruhan ayat tersebut di atas tergolong dalam  kategori 

madaniyyah, kecuali QS Al-A’raf/7 : 26-27 yang merupakan ayat 

makiyyah. Ini menunjukkan bahwa ayat-ayat yang turun 

berkenaan dengan al-libās terkait dengan persoalan hukum, yaitu 

hukum menutup aurat. 

Ayat  yang menyinggung tentang  al-libās yang tergolong 

sebagai ayat makiyyah adalah  QS Al-A’raf/7: 26 : 
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لِ   عَليَْكُمْ  أنَزَلْنَا  قَدْ  آدمََ  بَنِي  سَوْءَاتِكُمْ  يَا  يوَُارِي  بَاساً 

   وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذلَِكَ خَيْرٌ 
Terjemahnya: 
            Wahai  anak cucu Adam ! Sesungguhnya Kami telah 

menyediakan  pakaian untuk menutupi `auratmu dan  

untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah 

yang lebih baik 157  

Ayat tersebut di atas dimulai dengan seruan   َياَ بَنيِ آدَم (ya 

banī Ādama ) yang mengisyaratkan bahwa seruan tersebut 

ditujukan kepada seluruh manusia yaitu anak cucu  Adam. 

Penggunaan seruan   َآدَم بَنيِ   tersebut dalam ( ya banī Ādama)  ياَ 

al-Qur’an terdapat empat kali, yang kesemuanya terdapat dalam 

QS Al-A’raf ayat 26, 27, 31 dan 35.158 Semuanya berbicara 

tentang pakaian, bahkan pada ayat 22 sebelumnya disebutkan 

bahwa ketika nampak aurat dari keduanya, maka segera keduanya 

menutupinya dengan daun surga  yang menunjukkan bahwa  sejak 

manusia pertama Allah telah mengilhami kepada manusia naluri 

dan kesadaran sehingga timbul dalam dirinya dorongan dan 

kebutuhan untuk berpakaian dengan tujuan menutup aurat. Seruan 

yang ditujukan kepada seluruh manusia di sini nampaknya 

menunjukkan bahwa aurat yang dimaksud adalah aurat minimal. 

            Klausa  َأنَزَلْنا  (kami turunkan) menurut Al-Syaukani, dapat 

berarti   لكم  dapat pula berarti ,(kami ciptakan untuk kamu) خلقنا 

hujan, karena dengan diturunkannya hujan, maka berbagai 

tumbuhan bisa tumbuh, termasuk tumbuhan yang menjadi bahan 

 

157 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 206. 

158 Muhammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī, Mu’jam Mufahras li Alfā§ 
Al-Qur’an (Al-Qāhirah: Dār al-Hadīs,1428 H/ 2007 M),  h. 168-169. 
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untuk pakaian manusia.159 اللباس  yang berasal dari akar kata 

dengan huruf-huruf    س  –ب    –ل   لبس berupa kata kerja ,(  لَبسَ   )  

yang bermakna mengenakan atau memakai. Dari akar kata 

tersebut menjadi   اللباس    sebagai bentuk masdar, yang berarti 
pakaian. اللباس  dapat pula berarti al-sitāra   atau al-ghithā  berarti 

menutupi. Maka kata libās  yang pertama pada ayat tersebut di 

atas adalah  pakaian lahir yang berfungsi sebagai penutup aurat 

dan perhiasan. 

            Frase   ُْيُوَارِي سَوْءَاتِكم  pada ayat tersebut di atas mempunyai 

makna bahwa Allah menyiapkan bahan-bahan pakaian untuk 

menutupi aurat, yakni pakaian lahir yang dapat digunakan sehari-

hari untuk menutupi bagian-bagian tubuh yang dinilai oleh agama 

dan adat atau dinilai oleh seseorang atau masyarakat sesuatu yang 

buruk bila dilihat.  

            Setelah menyebut pakaian lahir yang berfungsi sebagai 

penutup aurat dan perhiasan, selanjutnya Allah mengingatkan 

bahwa   ٌوَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْر  pakaian batin lebih utama dan lebih baik. 

Maksudnya bukan berarti pakaian lahir tidak perlu dihiraukan, 

akan tetapi pakaian batin adalah sebagai dasar atau pondasinya 

yang jika ia tersingkap maka akibatnya sungguh sangat besar,  

merusak dan menghancurkan seseorang lahir batin. Namun jika ia 

tertutup atau terjaga dengan baik maka seseorang akan terlihat 

cantik dan tanpan luar dalam.  

            Pakaian takwa yang dimaksud adalah pakaian yang dapat 

melindungi dan mencegah seseorang dari segala bentuk 

keburukan yang diakibatkan oleh pengaruh setan. Olehnya itu 

maka ayat selanjutnya memberi peringatan kepada anak cucu 

Adam agar tidak lalai dan lengah serta membentengi dirinya 

dengan takwa. Karena setan dan pengikutnya secara turun 

temurun memusuhi anak cucu Adam. Musuh yang sangat 

 

             159 Al-Syaukani,  Fath Al-Qadir, Juz. IV (Beirut-Libnan: 
Dār al-Fikr, 1426 H/ 2005 M), h. 287. 
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berbahaya karena mengalir dalam tubuh manusia seperti 

mengalirnya darah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw: 

  ِ  ِ ِِ ِِ  ِ  ِ إنَِّ الشَيْطَانَ يَجْرِيْ مِنْ إِبْنِ آدمََ مَجْرَى الدَّمِ
160 

Artinya: 

              Sesungguhnya setan itu mengalir pada tubuh anak cucu 

Adam sebagaimana mengalirnya darah dalam tubuh . 

(Riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas). 

           Demikian peringatan kepada manusia agar tidak tertipu 

dan tidak dikendalikan oleh setan yang tidak terlihat dengan kasat 

mata yang  membujuk manusia tanpa diketahui dari mana arah 

kedatangannya dan ke mana arah tujuannya.  

            Pada ayat yang lalu ditegaskan bahwa Allah menyuruh 

Adam dan Hawa keluar dari surga dan bertempat tinggal di bumi 

berikut peringatan bahwa setan adalah musuhnya yang sangat 

berbahaya. Maka pada ayat ini diterangkan bahwa Allah telah 

menurunkan kepada Adam dan anak cucunya segala sesuatu yang 

diperlukan untuk kepentingan agama dan dunianya, seperti 

pakaian yang dipergunakan baik untuk menutupi aurat maupun 

sebagai perhiasan.  

           Ayat ini memberikan peringatan dan tuntunan (dalam hal 

menutup aurat) kepada keturunan Adam, setelah ayat sebelumnya 

mengisyaratkan bahwa mereka akan hidup mendiami  bumi, serta 

berketurunan dan pada akhirnya di bumi pula mereka akan 

mengakhiri hidupnya. Di sebutkan pula bahwa sebagian mereka 

menjadi musuh sebagian yang lain, dan tentunya setan berperan 

aktif  memberikan pengaruh negatif dalam kehidupan mereka. 

Ayat selanjutnya yang secara langsung berbicara tentang 

pakaian adalah QS Al-Ahzab/33: 32-33 sebagai berikut: 

 

160 Imām al-Hāfidz  Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim 

bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhari, Shahih Bukhari  Kitāb Ahkām  

(Riyadh: t.p., 1419 H), h. 159.  
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فلََا   اتَّقيَْتنَُّ  إِنِ  الن سَِاء  نَ  م ِ كَأحََد   لسَْتنَُّ   ِ النَّبِي  نسَِاء  يَا 

وَقلُْنَ  مَرَضٌ  قَلْبِهِ  فِي  الَّذِي  فيَطَْمَعَ  بِالْقوَْلِ  تخَْضَعْنَ 

﴿ عْرُوفاً  مَّ جْنَ  ﴾٣٢قوَْلاً  تبََرَّ وَلَا  بيُوُتِكُنَّ  فِي  وَقَرْنَ 

الْجَاهِ  جَ  كَاةَ  تبََرُّ الزَّ وَآتيِنَ  لَاةَ  الصَّ وَأقَمِْنَ  الْْوُلَى  لِيَّةِ 

عَنكُمُ  لِيذُْهِبَ   ُ اللَّّ يرُِيدُ  إنَِّمَا  وَرَسُولَهُ   َ اللَّّ وَأطَِعْنَ 

رَكُمْ تطَْهِيراً ﴿ جْسَ أهَْلَ الْبيَْتِ وَيطَُه ِ  ﴾ ٣٣الر ِ
Terjemahnya: 

Wahai isteri-isteri Nabi! Kamu  tidak seperti perempuan-

perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka 

janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam 

berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit 

dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan 

hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu 

berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang 

Jahiliyah yang dahulu dan laksanakanlah shalat, 

tunaikanlah zakat dan ta`atilah Allah dan Rasul-Nya. 

Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan 

dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu 

sebersih-bersihnya.161 

             Klausa   ِّالنَّبِي نِسَاء   yang ditujukan khusus kepada istri  ياَ 

Nabi, di mana Allah menerangkan bahwa kedudukan istri-istri 

Nabi  berbeda dengan  wanita lain dari segi kedudukan dan 

keutamaannya.  Oleh M. Quraish Shihab (1944 H), dinyatakan 

bahwa  ketinggian kedudukan istri-istri Nabi itu, karena kedekatan 

mereka kepada Nabi. Kedekatan ini menjadikan mereka mendapat 

bimbingan khusus yakni kesempatan lebih banyak untuk 

 

161 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 597. 
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mengenal Nabi dan meneladani beliau. Ia menambahkan bahwa 

semua istri Nabi mendapat kehormatan yang sama, namun antar 

mereka terjadi perbedaan peringkat karena berbedanya 

pengabdian dan katakwaan mereka.162  
              Kalimat  َُّاتَّقيَْتن  sebagai isyarat (jika kamu bertakwa) إِنِ 

untuk mendorong mereka agar lebih meningkatkan ketakwaan, 

bukan berarti bahwa di antara istri Nabi masih ada yang belum 

bertakwa. Huruf syarat tersebut dilanjutkan dengan jawāb al-syart  

yaitu  َتخَْضَعْن خُضُوْع   -خَضَعَ   berasal dari kata  تخَْضَعْنَ   kata ,فَلَا   yang 

pada mulanya berarti tunduk.163 apabila dikaitkan dengan ucapan 

maka ia berarti    ُليََّنَه  (layyanah) yaitu melunakkan atau melemah 

lembutkan suara.164 Larangan menundukkan suara dalam konteks 

ayat ini adalah membuat-buat suara yang lebih lembut dari 

kebiasaan berbicara. Ayat ini ditutup dengan kalimat  ًعْرُوفا مَّ   قوَْلًَ 

yang berarti ucapan yang baik, yang tentunya memiliki makna 

luas seperti kalimat yang santun, cara dan gaya pengucapan, suara 

dan gerak-gerik yang sopan serta tidak menyinggung dan 

mengundang perhatian.  

              Kata  َوَقَرْن    pada ayat tersebut di atas  merupakan bentuk 

amr (perintah), kata ini  berasal dari kata     قَرَار  - يَقِرُّ      - قَرَّ       yang 

berarti  ِالْمَكَان باِ   ,(tinggal) سَكَنَ   ,(menetap di suatu tempat) قَرَّ 

dikatakan   طَوِيْلًا المَكَانِ  هذَ  فىِ   saya telah tinggal /menetap  di) قَرَرْتُ 

tempat ini dalam waktu yang lama).165 Ini menunjukkan bahwa 

ayat ini adalah perintah Allah kepada istri-istri Nabi saw agar 

 

162 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan dan 

keserasian al-Qur’an  (Cet. I; Vol. XI., Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 261  

163 Munawwir, Ahmad Warson, Kamus al-Munawwir  (Yogyakarta: 

Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah keagamaan Pondok Pesantren al-

Munawwir, 1984), h. 374. 

164 Ibrahim Anīs, et al. al-Mu’jam al-Wasīt  (Mesir: Dār al-Ma’ārif, 

1986),  h. 264. 

165 Ibrahim Anīs, et al. al-Mu’jam al-Wasīt  (Mesir: Dār al-Ma’ārif, 

1986),  h. 759. 
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mereka membiasakan diri tetap tinggal (menetap) di rumah. Kata  

تقَْرِرْنَ    berasal dari kata وَقِرْنَ   yang dibuang satu huruf ra-nya untuk 

meringankan.166   Kata    ََّقر  dengan berbagai derivasinya disebut 

dalam al-Qur’an sebanyak 38 kali, dan bentuk amr   ْنَ وَقَر   hanya 
disebut sekali yaitu dalam QS Al-Ahzab/33: 33.167 yang berarti 

tetaplah atau berdiamlah.  Kata  َوَقَرْن berasal dari  تقََرْن َِ  dengan fiil 

يقَاَرُ    -قارََ    yang berarti  ّإجِْتمَِعْنَ في بيوتكن  berkumpullah di) الإجتماع أي 

rumah kalian).168 Klausa   َّبيُوُتِكُن فِي   menurut Ibnu Katsīr وَقَرْنَ 

berarti ilzamna buyūtakunna yang bermakna dan  tetaplah tinggal  

di rumah kamu sekalian,169 maksudnya tidak keluar kecuali jika 

ada keperluan dan bukan berarti tidak boleh keluar atau 

meninggalkan rumah. Ini sebagai isyarat pula kepada perempuan 

muslim lainnya, bahwa rumah bagi seorang wanita adalah tempat 

dimana ia memiliki kewajiban dan tugas pokok sebagai ibu rumah 

tangga. 

              Menurut  Al-Qurthubi (w. 671 H) yang dikenal sebagai 

salah seorang pakar tafsir khususnya dalam bidang hukum, 

menulis  bahwa makna ayat tersebut adalah perintah untuk 

menetap di rumah. Walaupun redaksi ayat itu ditujukan kepada 

istri-istri Nabi Muhammad saw. Tetapi selain dari mereka juga 

tercakup dalam perintah tersebut.  Ia menegaskan bahwa tuntunan 

agama terhadap wanita agar tidak keluar rumah kecuali karena 

keadaan darurat.170  Pendapat ini dipahami secara lebih ketat 

 

166 Al-Rāgib al-Asfahāni,  Mu’jam Mufradāt  al-Fādz al-Qur’an  

(Beirut: Dār al-Fikr, t.th),  h. 662.  

167 Muhammad Fuād ’Abd. Al-Bāqi, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfādz 

al-Qur’an al-Karīm, (al-Kāhirah: Dār al-hadīs, 1428 H/ 2007 M),  h. 651. 

168 Muhammad Abd al-Khāliq ‘Aḍīmah, Al-Mughnī fī Taṣrīf al-
Af‘āl, Jilid I, (al-Qāhirah: Dār al-Hadīṡ, 1433 H/ 2012 M), h. 192.  

169 Ibnu Katsīr, Tafsīr Ibnu Katsīr, Jilid III (Cet. I; Beirut: 
Maktabah al-Nur al-Ilmiyah, 1401 H / 1981 M),  h. 483. 

               170 Al-Qurthubi, Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an  Jilid XIV 

(t.t. : Dār Ulūm al-Qur’an 1998),  h. 127. 
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dengan menyatakan bahwa  istri-istri Nabi Muhammad saw. 

bukan hanya sekadar diperintahkan untuk menutup seluruh badan 

mereka kecuali dalam kondisi darurat, namun tidak dibenarkan 

pula menampakkan  diri di depan umum, terbukti ketika Umar bin 
Khattab meninggal, maka putrinya Hafsah (istri Nabi) wanita-

wanita disekelilingya menutupi sosok Hafsah. Disamping itu 

ketika Zainab binti Jahsy meninggal dunia jenazahnya ditutupi 

lagi dengan kubah agar tidak terlihat bentuk badannya. Pendapat 

ini dikemukakan oleh Qādhy Iyādh (w. 544 H) dalam Rūh al-

Ma’ani.171     

              Pendapat yang serupa dengan Al-Qurthubiy (w. 671 H), 

juga dikemukakan oleh Ibn Al-Arabi (1076-1148 M)   dalam tafsir 

Ahkam Al-Qur’an.172  Sementara penafsiran Ibnu Katsīr sedikit 

lebih longgar. Menurutnya ayat tersebut merupakan larangan bagi 

wanita untuk keluar rumah jika tidak ada kebutuhan yang 

dibenarkan agama, seperti shalat.173  

           Al-Maududi (w. 1979 M) agak moderat sedikit dengan 

menyatakan bahwa tempat wanita adalah di rumah, mereka tidak 

dibebaskan dari pekerjaan di luar rumah, kecuali agar mereka 

selalu berada di rumah dengan tenang dan hormat, sehingga 

mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangganya. Adapun 

kalau ada hajat/ keperluannya untuk keluar, maka boleh saja 

mereka keluar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesucian 

diri dan memelihara rasa malu.174 Nampaknya  pendapat ini 

 

171 Mahmud Al-Alūsi, Rūh Al-Ma’āni,  Jilid 22 (Cet. IV; Cairo: Al-

Muniriyah, 1985),  h. 11-12. 

                172 Ibn al-Arabi, Ahkam Al-Qur’an, Tahqiq  Ali 

Muhammad al-Bagawy, Jilid IV  (Cet. I; Mesir: al-Halabi, 1958),  h. 1523. 

      

               173 Abu al-Wafā Ismail Ibnu Katsīr, Tafsir Ibn Katsīr, Jilid 

III (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), h. 483. 

               174 Abu al-A’lā al-Maududi, Al-Hijāb  (Beirut : Dar al-Fikr, 

t.th), h.  313.  
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sedikit longgar dan  memungkinkan untuk bisa diterima. Karena 

kaum wanita sama saja dengan kaum lelaki yang  mempunyai 

tugas dan kewajiban baik di dalam maupun  di luar rumah, serta 

berhak memperoleh pahala dari setiap amalan kebaikan mereka. 
أنُثىَ  أنَ يِ   أوَْ  ذكََر   ن  م ِ نكمُ  م ِ عَامِل   عَمَلَ  أضُِيعُ  لاَ   ("Sesungguhnya Aku tidak 

menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, 

baik laki-laki atau perempuan). 

Demikian halnya wanita mempunyai hajat di luar rumah 

yang menuntut ia untuk keluar.   Tentunya hal ini tidak terlarang 

sepanjang maksud dan tujuan keluar itu mengandung kebaikan 

dan tidak menimbulkan keburukan. Demikian menurut Syekh al-

Azhar Jād Al-Haq ’Ali Jād Al-Haq. 175  

Penulis sepakat bahwa wanita memang mestinya lebih 

banyak di sektor domestik untuk melaksanakan tugas dan 

kewajiban rumah tangga, namun jika ada hajat  di luar, seperti 

untuk melaksanakan tugas di sektor publik, maka sangat tidak 

pantas untuk dilarang. Karena kondisi sekarang berbeda dengan 

kondisi pada saat turunnya al-Qur’an.  Yang terpenting adalah 

agar wanita senantiasa menjaga kemuliaan,  harkat dan martabat 

dirinya sebagai seorang perempuan yang nota bene lebih 

berpeluang menimbulkan fitnah ketimbang kaum Adam. Tugas 

wanita bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi sama dengan  

laki-laki bebas dan berhak  berkiprah  di sektor publik, yang 

tentunya kesemua itu mengandung  nilai ibadah jika dibarengi 

dengan niat yang suci, tulus dan ikhlas.  Allah berfirman  dalam 

QS Al-Nahl /16: 97: 

مُؤْمِنٌ   وَهوَُ  أنُثىَ  أوَْ  ذكََر   ن  م ِ صَالِحاً  عَمِلَ  مَنْ 

مَا   بِأحَْسَنِ  أجَْرَهُم  وَلنََجْزِينََّهُمْ  طَي ِبَةً  حَيَاةً  فَلنَحُْييِنََّهُ 

 ﴾ ٩٧كَانوُاْ يَعْمَلوُنَ ﴿

 

175 Syekh al-Azhar Jād Al-Haq ‘Ali Jād Al-Haq, Bayān li al-Nās, Juz 

II  (t.t.: Maṭba’ah al-Azhar, 1988),  h. 219-220. 
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Terjemahnya: 

Barangsiapa  mengerjakan kebajikan, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti 

akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan  
akan Kami beri balasan  dengan pahala yang lebih baik 

dari apa yang telah mereka kerjakan.176 

Ayat tersebut di atas menyebutkan dua jenis kelamin laki-

laki dan perempuan, yang menunjukkan bahwa bukan hanya laki-

laki yang dituntut untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang 

bermanfaat, akan tetapi perempuan pun dituntut terlibat di 

dalamnya, baik untuk diri dan keluarganya, maupun untuk 

masyarakat luas.  

Setelah perintah untuk tetap tinggal di rumah, dilanjutkan 

dengan larangan tabarruj  (berhias dan bertingkah laku 

sebagaimana dilakukan oleh wanita pada masa jahiliyah dahulu. 

Kesemuanya bertujuan untuk membersihkan / mensucikan hati 

mereka. Larangan tabarruj  pada ayat ini memang terkesan hanya 

ditujukan bagi istri-istri Nabi, tetapi ternyata di ayat lain QS Al-

Nūr/24: 60, juga disebutkan larangan tabarruj bagi seluruh 

wanita.  

Klausa  َجْن تبَرََّ  kata ,(janganlah berhias dan bertingkah)  وَلََ 

ج زوجها bermakna  تبَرَُّ لغير  محاسنها  و  زينتها    أظهرت 
(menampakkan kecantikannya kepada selain suaminya)177 Dari 

kata  َبرََج terbentuk pula kata بروج yaitu bentuk jamak dari kata 

 semula bermakna sebuah istana atau sebuah menara.178 برُْج

Beberapa ahli tafsir menerjemahkan kata tersebut sebagai apa saja 

 

176 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 378-379. 

177 Ibrahim Anis, et al. al-Mu’jam al-Wasīt  (Mesir: Dār al-Ma’ārif, 

1986), h.  67.  

178 Abī Husain Ahmad Ibn Fāris bin Zakariyā, Mu’jam Maqāyīs 
al-lughah, Juz I  (t.tp: Dār al-fikr, t.th),  h. 238. 
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yang terlihat jelas, tampak dan mencolok mata, tinggi atau 

ditinggikan.179  Juga berarti tembok yang mengelilingi kota yang 

tampak mencolok mata, dan kadang-kadang benteng itu sendiri 

disebut sebagai برُْج  seperti yang terdapat pada QS Al-Al-Nisā/4: 

78. Selanjutnya بروج diartikan sebagai susunan benda angkasa,180 

yaitu gugusan bintang-bintang yang gemerlapan sebagaimana 

disebutkan dalam QS Al-Burūj/85: 1. Dari beberapa pengertian 

tersebut dipahami bahwa tabarruj adalah menampakkan sesuatu 

yang dapat menarik perhatian karena ia memiliki daya tarik dan 

pesona yang dapat memukau penglihatan. Dalam konteks ayat ini, 

perempuan dilarang memperlihatkan atau mempertontonkan 

anggota tubuhnya atau perhiasan yang dikenakannya dengan 

maksud menarik perhatian sebagaimana daya tarik dari keindahan 

gugusan bintang yang gemerlapan. Kata tabarruj  pada ayat 

tersebut digunakan untuk menggambarkan prilaku publik wanita 

pada zaman pra Islam”zaman kebodohan”.  

             Ayat tersebut mengandung larangan ber-tabarruj yang 

berarti larangan menampakkan perhiasan dalam arti umum, 

seperti menggunakan pakaian/perhiasan secara berlebihan, 

berjalan berlenggak lenggok dan menghentakkan kaki. Menurut 

Muqatil bin Hayyan, yang dikutip oleh Sayyid Qutb (w.1966 M), 

bahwa tabarruj jahiliyah adalah meletakkan khimar di atas kepala 

tanpa diikat, sehingga kalung-kalung, anting-antin, leher dan dada 

mereka kelihatan, lalu ditambahkan oleh Qatadah, kemudian 

keluar berjalan berlenggak lenggok di antara lelaki. Maka Allah 

melarang yang demikian.181 Bila dikaitkan dengan masa jahiliyah 

 

179 Ibrahim Anis, et al. al-Mu’jam al-Wasīt   (Mesir: Dār al-Ma’ārif, 

1986),  h.  67. Lihat juga Ibn Fāris bin Zakariyā, Abī Husain Ahmad, 
Mu’jam Maqāyīs al-lughah, Juz I  (t.tp: Dār al-fikr, t.th), h. 238. 

              180 Al-Rāgib  Al-Asfahāni, Mu’jam Mufradāt  al-Fādz 
al-Qur’an  (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 115 

181 Sayyid Quthb, fī zhilāl al-Qur’an, juz 19-25. jilid 5 (Cet. 12, 
Qahirah: Dal-Syurūf li Atthibāah wa al-Nasyr,  1987 M/ 1406 H),  h. 263. 
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dahulu sebagai gambaran masa dimana kondisi dan situasi 

masyarakatnya yang memiliki persepsi tertentu tentang 

kehidupan, mengabaikan tuntunan dan nilai-nilai ajaran ilahi yang 

cendrung melakukan hal-hal yang tidak wajar dan atas dorongan 
hawa nafsu dan kepicikan pandangan. Hal ini banyak terjadi pada 

masa sebelum datangnya Islam yang dibawah oleh Nabi 

Muhammad saw. 

              Setelah mencermati semua riwayat yang menyebutkan 

tabarruj jahiliyah yang dahulu, sebetulnya masih sederhana dan 

masih punya rasa malu bila dibandingkan dengan tabarruj yang 

terjadi pada zaman jahiliyah modern  di abad sekarang. 

Muhammad Al-Gazali (450 H) dalam Qa«āyā al-Mar’ah,  

menyatakan bahwa sesungguhnya dibenarkan wanita 

mempercantik diri, namun tidak dibenarkan jika ada unsur 

tabarruj.182  Seperti halnya  perempuan jahiliyah modern yang 

sering mentato atau mencacah wajahnya dengan bintik hitam 

seperti tahi lalat dan mengukir alis agar kelihatan lebih cantik dan 

menarik, padahal mentato, mencacah kulit atau mengukir kulit 

dengan gambar atau tulisan tertentu termasuk perhiasan yang 

berlebihan dan  dilarang, dan Allah Swt mengutuk perbuatan 

tersebut. Sebagaimana hadis Nabi bahwa ”Allah melaknat yang 

mencacah (mentato)  dan yang minta dicacah (HR Bukhari dari 

Abu Hurairah).   

   Selanjutnya kata  ِالْجَاهِلِيَّة berasal dari kata  َجَهْلًا   -جَهِل  yang 

berarti tidak tahu,183 oleh Al-Asfahani (w. 502 H) dibagi kepada 

tiga bagian, yaitu yang pertama kekosongan diri/jiwa dari ilmu, 

kedua keyakinan atau kepercayaan terhadap sesuatu yang 

bertentangan dengan yang semestinya, ketiga  melakukan sesuatu 

 

182 Muhammad Al-Gazali, Qadāyā al-Mar’ah: Baina al-Taqālīd 
al-Rākidah wa al-Wāfidah  (t.t: Dār al-Al-Syurūq, t.th.),  h. 193.   

183 Munawwir, Ahmad Warson, Kamus al-Munawwir  (Yogyakarta: 

Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah keagamaan Pondok Pesantren al-

Munawwir, 1984),  h.  236. 



85 
 

 

yang bertentangan dengan kebenaran.184 Dari pengertian tersebut 

dipahami bahwa kata  الْجَاهِلِيَّة digunakan oleh al-Qur’an untuk 

menggambarkan kondisi di mana masyarakatnya  melakukan 

sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, baik 
karena ketidak tahuan, kepicikan maupun karena dorongan hawa 

nafsu. Jahiliyah adalah suatu kondisi pada era pra Islam yang 

dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Di mana ketika itu masyarakat 

mengabaikan tuntunan ilahi.   Namun bukan sekadar sebuah 

moment sejarah, tetapi suatu keadaan dan kondisi yang dapat 

terjadi sewaktu-waktu. Itulah sebabnya sehingga muncul istilah  

jahiliyah modern atau jahiliyah sekarang.  

Klausa  ًتطَْهِيرا رَكُمْ  ر berasal dari kata  وَيطَُهِّ رَ  - يطَُهِّ   طَه ِ

thahhara –yuthahhiru  yang berarti membersihkan.  Kata  تطََهيرا 

(taṭhīra) yang berarti suci atau bersih sebersih-bersihnya dari aib 

dan segala keburukan.185   kata ر  di sini dapat dipahami طَه ِ

dengan makna membersihkan hati dan jiwa serta harta. Penggalan 

ayat تطَْهِيرا رَكُمْ   disebutkan  setelah mereka dilarang tunduk وَيطَُهِّ

dalam berbicara,  tabarruj,  selanjutnya mereka diperintahkan 

mengerjakan kebaikan, seperti mendirikan shalat lima waktu 

sesuai syarat dan rukun-rukunnya dan menunaikan zakat harta 

bendanya. Telah menjadi kebiasaan, jika disebut shalat maka 

selalu dikaitkan dengan zakat, sebab keduanya menghasilkan 

kebersihan diri dan harta. Hikmah dari keduanya supaya tetap taat 

kepada Allah dan Rasulnya karena itu adalah pelaksanaan dari isi 

dua kalimat syahadat yang menjadi jalan kebahagiaan di dunia 

dan akhirat.186 Keseluruhan perintah dan larangan yang terdapat 

 

184 Al-Rāgib  Al-Asfahāni, Mu’jam Mufradāt  al-Fādz al-Qur’an  
(Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 209. 

185 Abī Husain Ahmad Ibn Fāris bin Zakariyā, , Mu’jam maqāyīs al-

lughah, Juz V  (t.tp: Dār al-fikr, t.th),  h.  428.  

186 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid 8. Juz 
22  (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 5. 
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pada ayat 32 dan 33 tersebut dapat mengantar kepada kebersihan 

dan kesucian harta, diri dan jiwa mereka. 

Perintah dan larangan yang terdapat pada ayat tersebut 

disertai dengan penyebutan ”ahlul bait”, Anas bin Malik 
menerangkan siapa yang dimaksud ahlul bait dalam ayat tersebut, 

hal ini disebutkan dalam sebuah hadis: 

ِ صلى الله عليه و سلم كان يَمُرُّ بِبَابِ فاطمةَ   أنََّ رَسُوْلَ اللّ 

رضى الله عنها سِتَّةَ أشْهُر  إذِا خَرَجَ إلى صَلاةِ الفَجْرِ يَقوُْلُ  

يا أهَْلَ البَيتِ إِن ما يرُِيْدُ اَللّ لِيذُْهِ  جْسَ  : الص لاةُ  بَ عَنْكُمُ الر ِ

رَكُمْ تطَْهِيرًا  187  )رواه الترمذى (أهَْلَ البَيْتِ و يطَُه ِ
Artinya: 

            Sesungguhnya Rasulullah selalu mendatangi rumah 

putrinya fatimah, selama enam bulan pada setiap shalat 

subuh. Beliau berseru, ”shalat, hai ahlul bait, 

sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa dari 

kamu, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. 

(Riwayat al-Tirmizi dan Abu Daud al-Tayālisī dari Anas 

bin Malik). 

           Ahl al- bait  yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah 

semua keluarga rumah tangga Rasulullah, perintah tersebut 

dengan maksud membersihkan mereka dari kefasikan dan 

kemunafikan yang biasa terdapat pada orang yang berdosa.188 

Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah sebagaimana yang 

dikutip oleh M.Quraish Shihab (1944 M) bahwa Ahl al- bait 

adalah semua anggota keluarga Nabi Muhammad yang bergaris 

keturunan sampai kepada Hasyim yaitu ayah kakek Nabi 

 

187 Abi Īsā Muhammad bin Īsā bin Sūrah ibn Mūsā al-Tirmizī, 
Jāmi’ Al-Tirmizi, Abwāb al-Manākib Bāb fī manākib ahl al-bait a-Nabi 
(Riyadh: Dār al-Salām li al-Nasyr al-Tauzī’, 1429 H), h. 2041. 

188 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid 8. Juz 
22 (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 5. 
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Muhammad saw., putra Abdullah, putra Abdul Muthalib, putra 

Hasyim. Dalam konteks ayat ini ulama salaf berpendapat bahwa 

Ahl al-bait adalah seluruh istri Nabi saw. Bersama fatimah al-

Zahra, Ali bin Abi Thalib serta Hasan dan Husain.189    
               Dari segi munāsabah, pada ayat sebelumnya Allah 

menerangkan keistimewaan istri-istri Nabi bahwa pahala mereka 

dilipatgandakan, jika tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan 

mengerjakan amal shaleh. Kemudian Allah menerangkan pula 

kedudukan mereka yang sangat tinggi di kalangan perempuan 

muslimah. Maka pada ayat ini Allah melarang mereka agar tidak 

berbicara dengan suara yang dapat menimbulkan rangsangan bagi 

orang yang nakal. Allah juga memerintahkan agar istri-istri Nabi 

itu tetap tinggal di rumahnya, menjalankan perintah agama, taat 

kepada Allah dan Rasul-Nya, dan menyampaikan apa-apa yang 

mereka dengar dari Nabi Muhammad kepada kaum muslimin, 

baik al-Qur’an maupun sunnah, sebagai pedoman hidup berumah 

tangga.  

              Ayat selanjutnya yang menyinggung tentang hijāb adalah 

QS Al-Ahzab/33: 53 yang berbunyi:   

ِ إلِاَّ أنَ يؤُْذنََ   يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا تدَْخُلوُا بيُوُتَ النَّبِي 

دعُِيتمُْ  إِذاَ  وَلكَِنْ  إنَِاهُ  نَاظِرِينَ  غَيْرَ  طَعَام   إِلَى  لكَُمْ 

لِحَدِيث    مُسْتأَنْسِِينَ  وَلَا  فَانتشَِرُوا  طَعِمْتمُْ  فَإذِاَ  فَادْخُلوُا 

يُ  كَانَ  ذلَِكُمْ  لَا  إِنَّ   ُ وَاللَّّ مِنكُمْ  فيَسَْتحَْيِي  النَّبِيَّ  ؤْذِي 

فَاسْألَوُهنَُّ   مَتاَعاً  سَألَْتمُُوهُنَّ  وَإِذاَ   ِ الْحَق  مِنَ  يسَْتحَْيِي 

وَمَا   وَقلُوُبِهِنَّ  لِقلُوُبكُِمْ  أطَْهَرُ  ذلَِكُمْ  حِجَاب   وَرَاء  مِن 

 

189 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan dan 

keserasian al-Qur’an  (Cet. I; Vol. XI., Jakarta: Lentera Hati, 2002),  h. 33-34.   
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ِ وَلَا أنَ تنَ كِحُوا أزَْوَاجَهُ  كَانَ لكَُمْ أنَ تؤُْذوُا رَسُولَ اللَّّ

ِ عَظِيماً    مِن بعَْدِهِ أبََداً إِنَّ ذلَِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّّ
Terjemahnya: 

 Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan 

untuk makan tanpa menunggu  waktu masak 

(makanannya), tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah 

dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa  

memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang 

demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia  

(Nabi) malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar), dan 

Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila 

kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-

isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (Cara) 

yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. 

Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan 

tidak boleh (pula) menikahi isteri-isterinya selama-

lamanya setelah (Nabi wafat). Sungguh, yang demikian itu  

sangat besar (dosanya) di sisi Allah.190  

Dalam suatu riwayat, dikemukakakan bahwa ketika Nabi 

saw menikah dengan Zainab binti Jahsy, beliau mengundang 

sahabat-sahabatnya dalam rangka walimah. Setelah selesai acara 

mereka tetap tinggal bercakap-cakap, sehingga Rasulullah saw 

memberi isyarat dengan meninggalkan mereka sejenak, namun 

tiga orang di antara mereka masih tetap tinggal bercakap-cakap. 

Setelah mereka pulang, maka Rasulullah masuk diikuti oleh Anas, 

lalu Rasulullah saw membuat hijab (penghalang) antara 

Rasulullah (serta istrinya) dengan Anas. Berkenaan dengan 

peristiwa tersebut maka turunlah ayat ini QS Al-Ahzab/33: 53. 

Yang melarang masuk ke rumah Nabi tanpa izin dan serta 

 

190 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 601-602. 
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berlama-lama tinggal bercakap-cakap serta perintah memasang 

hijab.191 

 Setelah ayat sebelumnya berbicara tentang istri-istri Nabi 

Muhammad saw. Serta pengaturannya yang berkaitan dengan 
pribadi Nabi saw., maka ayat ini menetapkan peraturan yang 

berkaitan dengan kaum muslimin dalam hubungan mereka dengan 

rumah tangga Nabi saw.  

Ayat tersebut di atas diawali dengan  la nahy  yaitu    ََل

النَّبِيِّ  بيُوُتَ   larangan yang ditujukan kepada orang muslim  تدَْخُلوُا 

untuk memasuki rumah Nabi tanpa izin, berikut aturan dalam 

menghadiri undangan dengan tidak tinggal berlama-lama 

sehingga mengganggu Nabi.  Secara logika dan berdasarkan adat 

istiadat, larangan itu bukan berarti hanya terkhusus kepada rumah 

Nabi, tetapi  rumah setiap orang. Selanjutnya perintah 

menggunakan hijāb pada ayat tersebut ketika seseorang hendak 

berinteraksi  dengan istri-istri Nabi, yaitu melakukannya di balik 

tabir atau tirai. Hal tersebut menunjukkan bahwa ini merupakan 

salah satu ciri atau kriteria ummahat al-mukminin, sebagai 

pemuliaan dan penghormatan terhadap kedudukan mereka, 

sebagaimana dikatakan oleh Al-Qadhi Iyadh (w. 544 H) bahwa 

istri-istri Rasulullah SAW mempunyai ciri khusus dengan wajah 

dan kedua telapak tangan yang tertutup.192 

Ayat ini menerangkan bahwa Allah mengajarkan 

kesopanan di dalam  rumah tangga Nabi supaya diperhatikan oleh 

seluruh tamu-tamu yang berkunjung ke rumahnya. Bilamana ada 

kepentingan kepada istri-istri Nabi saw, maka hendaklah 

permintaan itu dilakukan dari belakang tabir dan tidak 

 

191  Imām Abi al-Hasan Ali bin Ahmad al-wāhidiy, Asbāb Nuzūl al-

Qur’an  (Cet.I; Beirut-Libnān: Dār al-Kutub al-Ilmiyah,  1411 H/ 1991 M),  h.  

373-374. 

192 Imam Al-Hafidz Ahmad bin Ali Al-Asqalani, Fath al-Bāri, 
Juz. 13 (Beirut: Dār al-fikr, 1993),  h. 260. 
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berhadapan secara langsung. Karena hal itu lebih menyucikan 

hati kedua belah pihak dan tidak pula menyakiti hati Rasulullah. 

Dengan memperhatikan  redaksi ayat   فاَسْألَوُهُنَّ مِن وَرَاء حِجَاب 

,  menunjukkan bahwa Allah telah memerintahkan  untuk 
meminta kepada mereka (istri-istri Nabi) dari belakang tabir 

menyangkut suatu hajat yang dibutuhkan atau untuk mengajukan 

satu pertanyaan yang memerlukan jawaban, sehingga dapat 

dipahami bahwa kata   حِجَاب (hijāb) yang dimaksud pada ayat 

tersebut adalah penghalang atau batas pemisah. Demikian pula 

kisah dalam riwayat asbāb al-nuzul ayat. Keduanya memberi 

indikasi kepada makna tabir atau tirai dan bukan pakaian. 

Sebagaimana penulis telah menguraikan pada pembahasan yang 

lalu bahwa term hijāb  pada mulanya berarti benda atau materi 

yang merintangi atau menghalangi suatu jasad.193 Dan dari segi 

leksikal,      حِجَاب  (hijāb) adalah tertutupnya atau terhalangnya 

sesuatu dari pandangan. (sesuatu yang menghalangi antara dua 

lainnya atau segala sesuatu yang berada diantara dua hal) .194 

Dalam tafsir al-Azhar  Hamka menyatakan bahwa kata 

penggunaan kata hijāb pada ayat tersebut mengandung makna 

cara dan etika menghubungui istri-istri Nabi bagi laki-laki yang 

bukan mahramnya, agar meminta atau menanyakan sesuatu tidak 

berhadapan secara langsung dan melihat wajah mereka, melainkan 

dari balik hijāb  yang berarti dinding atau tirai.195 Hijāb  dalam hal 

ini dimaksudkan agar tidak terjadi percampuran atau 

 

193 Muhammad Muhammad Qurais Ibrahim, Al-Mu’jam al-Wāfī 
likalimāt al-Qur’an al-Karīm  (Cet. I; Al-Qāhirah: Maktabah al-Adāb 1427 H/ 

2006 M),  h.  358. 

194 Muhammad Ismail Ibrahim, Mu’jam al-Alfāz wa al-A’lām  al-

Qur’āniyah (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabiy, t.th.),  h. 116. 

195 Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), Tafsir Al-
Azhar (Cet. I; Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1987),  h. 5766. 
Lihat pula Muhammad Mahmud al-Hijāzī, Al-Tafsir Al-Wādih (Cet. IV; 
Al-Qāhirah: Matba‘ah Al-Istiqlāl al-Kubra, 1388 H/ 1968 M), h. 23. 
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pembauran.196 Dan hijāb antara dua hal adalah keadaan diantara 

keduanya. Seperti yang terdapat di masjid-masjid sebagai 

pembatas atau penghalang antara pria dan wanita, atau tirai yang 

digantung pada sebagian acara walimah untuk menghindari 
pembauran antara pria dan wanita. Meskipun demikian kata hijāb 

ada yang mengartikan pula sebagai pakaian yang menutup aurat 

(penutup muka). Karena pakaian juga merupakan suatu 

penghalang dari pandangan. 

Jika kata hijāb tersebut diartikan sebagai pakaian pada 

masa turunnya al-Qur’an, maka  pandangan tersebut dapat 

diterima karena  disertai dengan alasan yang cukup logis bahwa 

kondisi sosial masyarakat bangsa Arab ketika itu, dimana para 

wanita tidak aman jika wajahnya tersingkap dan keluar rumah 

tanpa disertai dengan mahram.  Akan tetapi  amat sulit diterapkan 

di zaman dan kondisi yang berbeda, misalnya dengan melihat 

perkembangan dan kondisi sosial masyarakat sekarang, terkhusus 

bagi kaum hawa dengan menggunakan penutup wajah dan tangan 

itu di dalamnya timbul masyaqqah yang notabene justru harus 

dihilangkan untuk memberikan kemudahan. Demikian halnya 

untuk tetap berdiam di rumah sangat tidak  cocok  dengan kondisi 

sekarang di mana wanita banyak berkiprah bukan hanya di sektor 

domestik tetapi juga di sektor publik. Yang terpenting adalah 

memenuhi syarat senantiasa menjaga kesucian  dan kehormatan 

diri.    

Menurut pandangan ulama yang berpendapat bahwa 

seluruh tubuh wanita adalah aurat, maka  perintah menggunakan 

hijāb  disini, meski secara redaksional tertuju kepada istri-istri 

Nabi, namun hukumnya dianggap mencakup semua wanita 

muslimah. Demikian halnya maksud lanjutan ayat    ْذلَِكمُْ أطَْهَرُ لِقلُوُبِكُم

 cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati)  وَقلُوُبهِِنَّ 

mereka.)   Ayat ini menegaskan bahwa dengan menggunakan 

 

196 Muhammad Mahmud al-Hijāzī, Al-Tafsir Al-Wādih (Cet. IV; 
Al-Qāhirah: Matba‘ah Al-Istiqlāl al-Kubra, 1388 H/ 1968 M), h. 22. 
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hijāb  maka akan membersihkan dan memelihara kesucian hati 

kedua pihak, karena pandangan kedua belah pihak terjaga. 

Muhammad ‘Izzuddin al-Sulamī (w. 660 H)  menegaskan bahwa 

maksud penggalan ayat ini adalah untuk menciptakan rasa aman 
dari kemungkinan timbulnya syahwat antara laki-laki dan 

perempuan.197 secara logika kesucian hati bukan hanya dituntut 

dari istri-istri Nabi, tetapi semua kaum Muslimin.  

Demikian pula mereka memahami kata hijāb dalam arti 

tabir. Dan tuntutannya mencakup kepada semua wanita muslimah. 

Mereka berkesimpulan bahwa tujuannya adalah tertutupnya 

seluruh badan mereka.198 Alasan mereka bahwa seluruh tubuh 

wanita adalah aurat, karena kenyataan pada masa Nabi saw. bukan 

hanya istri-istri Nabi yang memakai hijāb (menutup seluruh 

badannya), tetapi juga wanita-wanita muslimah.  

Bahkan ada diantara mereka yang menguatkan pendapat 

tersebut dengan ayat waqarna fī buyūtikunna  dengan merujuk 

kepada istri Nabi Saudah binti Zam’an yang menyatakan tidak 

akan keluar rumah sampai wafat. Namun hal tersebut ditegaskan 

oleh Ibnu Hajar al-Asqallāni (733 H) bahwa di sana terdapat 

peringatan bahwa tujuan hijāb adalah ketertutupan agar tidak 

nampak sesuatu dari badan wanita. Bukannya menutup diri 

mereka (menjadikan mereka menetap) di rumah-rumah mereka.199 

Akan tetapi mereka tetap diperbolehkan untuk keluar memenuhi 

hajat mereka dan melaksanakan tugas-tugas mereka di sektor 

publik. 

 

197 al-Sulamī, Muhammad ‘Izzuddin bin Abd al-Azīz, al-Isyārah ilā 

al-Ījāz fī ba‘ḍi anwā‘i al-Majāz, ditahqiq Muhammad bin al-Hasan bin Ismail, 

Cet. I; Beirūt-Libnān: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1416 H/ 1995M. h. 285. 

198 M. Quraish Shihab, Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah, 
Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer  (Cet. I; 
Jakarta: Lentera Hati, 2004),  h.  60.  

 199 Ahmad Ibnu Hajar al-Asqallani, Fathul-Bāri, Jilid VIII (Cet.II, 

Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.th.),  h.  530-531. 
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Ayat lain yang mengandung perintah menutup aurat adalah 

adalah QS Al-Ahzab/33: 59 

زَْوَاجِكَ وَبَناَتكَِ وَنسَِاء الْمُؤْمِنيِنَ يدُْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلَِ  كَ أدَْنىَ يَا أيَُّهَا النَّبيُِّ قلُ لْ ِ

حِيماً ﴿أَ  ُ غَفُوراً رَّ  ﴾ ٥٩ن يُعْرَفْنَ فلََا يُؤْذيَْنَ وَكَانَ اللَّّ

Terjemahnya: 

Wahai Nabi!  Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-

anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, 

"Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh 

tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih 

mudah untuk dikenali, sehngga mereka tidak diganggu. 

dan Allah adalah Maha Pengampun,  Maha Penyayang.200 

Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa orang yang 

menyakiti para mukminin dan mukminat tanpa kesalahan yang 

mereka perbuat, telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. 

Maka pada ayat ini Allah memerintahkan Rasulullah supaya 

menyuruh para istrinya dan kaum mukminat untuk berusaha 

menghindarkan diri dari berbagai tuduhan dengan jalan menutup 

aurat sehingga tidak mudah dijadikan bahan permainan  oleh 

orang-orang yang berniat jahat.  
Hukum yang umum dikandung oleh ayat ini menurut 

Hasbi Al-ṣiddieqy  (w. 1975)  adalah kewajiban bagi para 

perempuan untuk menjauhkan diri dari sikap yang bisa 

menimbulkan fitnah atau tuduhan negatif, serta untuk berpakaian 

secara layak dan sopan.201 

 

200 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h.  603. 

               201 Tengku Muhammad Hasbi Al-Shiddieqy, Tafsir Al-

Qur’ānul Majid Al-Nūr (Cet. II; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000),  

h. 3307. 
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Kata   َيدُْنِين barasal dari kata  دنَا   yang berarti dekat,202 oleh 

IbnuAsyur (1879 M) yang dimaksud adalah memakai atau 

meletakkan.203 Ayat ini dimaknai sebagai perintah 

mengulurkannya bagi yang belum sempurna cara memakainya 
terlebih bagi belum memakai jilbab. Selanjutnya kata  َّلَيْهِن َِ  (di 

atas mereka), ini memberi kesan bahwa seluruh badan mereka 

seharusnya tertutupi oleh pakaian. Namun hadis Nabi Muhammad 

saw mengecualikan muka dan telapak tangan  

Kata  yang جِلْبَاب merupakan bentuk jamak dari kata  جَلَابِيبِهِنَّ  

berarti pakaian yang menutupi seluruh badan.204 Meskipun model 

beraneka macam, namun tujuan utama yang dikehendaki adalah 

menutup aurat dan supaya lebih mudah dikenal sebagai pribadi 

yang beriman dan untuk menciptakan citra terhormat sehingga 

tidak diganggu dan dilecehkan, karena jilbab menjadi ciri dari 

orang-orang yang menjaga diri dan menghindari gangguan. 

Menurut riwayat bahwa pada awalnya perempuan merdeka 

memakai pakaian seperti yang dikenakan oleh para budak, lalu 

Allah menyuruh istri-istri orang beriman dan wanita-wanita  

mukmin untuk mengulurkan jilbab mereka sebaik-baiknya sampai 

betul-betul menutup aurat mereka, berarti bahwa jilbab diterapkan 

sebagai media preventif ketika perempuan keluar berbaur di 

lingkungan sosial.  Karena dikhawatirkan pemuda-pemuda yang 

fasik tidak dapat membedakan antara perempuan merdeka dengan 

perempuan budak yang mereka jadikan sebagai objek untuk 

diganggu.   Hal ini menunjukkan  bahwa makna  ayat tersebut di 

atas agar mereka (perempuan yang ditunjuk oleh ayat tersebut) 

 

202 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir  
(Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah keagamaan Pondok 
Pesantren al-Munawwir, 1984),  h. 459. 

203 Muhammad Thahir Ibnu ‘Āsyur, Tafsir Al-Tahrir wa al-Tanwīr   

(t.t.: Dār Sahnun li Al-Nasyr li al-Tauzi’, t.th),  h.  571. 

204  Ibrahim Anis, Mu’jam al-Wasit  (Mesir: Dār al-Ma’ārif, 1986), 
h. 149.  
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tidak berpakaian menyerupai budak ketika mereka keluar untuk 

memenuhi kebutuhannya, bukan dengan cara membuka rambut 

dan wajah mereka, tetapi dengan mengulurkan jilbab pada tubuh 

mereka agar orang-orang fasik tidak mengganggu mereka ketika 
tahu bahwa mereka adalah wanita-wanita merdeka. Seruan 

pemakaian jilbab terhadap perempuan-perempuan mukmin yang 

merdeka tersebut, jelas dapat diduga bahwa secara umum 

perempuan budak tidak mengenakan jilbab atau mengenakannya 

tetapi tidak mengulurkannya sampai menutup wajahnya dan 

lehernya. Tidak berjilbabnya perempuan budak adalah suatu yang 

masuk akal juga, karena tugas-tugas berat dan merepotkan mereka 

untuk melayani majikannya. 

Ulama sepakat mengatakan bahwa ayat di atas merupakan 

tuntunan kepada isri-istri Nabi serta kaum muslimat agar mereka 

memakai jilbab. Hampir semua ulama masa lalu memahami ayat 

di atas berlaku bukan saja pada zaman Nabi saw. tetapi sepanjang 

masa hingga kini dan masa datang. Namun ulama kontemporer 

memahaminya hanya berlaku di zaman Nabi dimana ketika itu ada 

perbudakan dan diperlukan adanya perbedaan  antara mereka 

dengan wanita merdeka  serta bertujuan menghindarkan gangguan 

lelaki yang usil.205 Atas dasar ini, ayat surah al-ahzab ini terkesan 

hanya membicarakan tentang ciri khusus pakaian perempuan 

merdeka yang membedakannya dari pakaian perempuan budak, 

dimana didukung oleh latar belakang turunnya hanya 

membicarakan soal jilbab sebagai ciri perempuan merdeka dengan 

perempuan budak dan tidak membicarakan mengenai batas aurat 

perempuan. 

Penulis mencermati bahwa sebenarnya kedua pandangan 

tersebut di atas  dapat dikompromikan bahwa pada masa pra 

kenabian dan masa kenabian,   memakai pakaian tertutup lebih 

kepada fungsi  perbedaan dan penjagaan serta standar kesopanan 

 
205 M. Quraish Shihab, Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah, 

Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer  ( Cet. I; 

Jakarta: Lentera Hati, 2004),  h.  69-70. 
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yang dituntut oleh pola dan karakter kehidupan sosial ketika itu, 

dan pada masa pasca kenabian, pakaian tertutup itu  menjadi 

standar pemeliharaan kehormatan baik bagi laki-laki terlebih 

kepada kaum wanita, namun ayat tersebut di atas sejak awal 
menjadi tuntutan dan beban syariat yang wajib dipatuhi hingga 

turunnya ayat-ayat berikutnya tentang perintah memakai pakaian 

tertutup.  

Perlu dicatat bahwa  gangguan dari orang-orang fasik 

dan usil bukan hanya ditujukan kepada hamba sahaya, apatah lagi 

di zaman sekarang sistem perbudakan telah punah ditelan sejarah. 

Namun kondisi sekarang sungguh jauh berbeda. Gangguan dari 

mereka hampir bisa dikatakan tidak mengenal waktu dan 

tingkatan golongan dalam masyarakat, dan siapapun dapat terjerat 

jika tidak mawas diri.  

Kata jalābī  pada penggalan ayat yang berbunyi    يدنين عليهن

جلابيبهن     adalah bentuk jamak dari jilbāb dimaknai oleh من 

penganut yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah 

aurat, mereka menyatakan bahwa kata jilbab tersebut berarti 

pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang sedang dipakai, 

sehingga jilbab menjadi bagaikan selimut. Oleh Ibnu Qutaibah (w. 

276 H ) kalimat    جلابيبهن من  عليهنذ  الْرْدية  dimaknai  يدنين   يلَْبَسْنَ 

(memakai pakaian sejenis jubah).206 Sementara  Al-Alusi (w. 127 

H), seorang pakar tafsir setelah mengemukakan berbagai pendapat 

, ia berkesimpulan bahwa kata   عليهن berarti keseluruh tubuh 

mereka. Akan tetapi dia melanjutkan bahwa yang dimaksud 

adalah di atas kepala mereka atau wajah mereka, karena yang 

nampak pada masa jahiliah adalah wajah mereka.207 

 

206 Abi Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah al-
Dīnawarī, Tafsir Garīb al-Qur’an, ditahqiq oleh Al-Sayyid Ahmad ṣāqir 
(Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1428 H/ 2007 M),  h. 352. 

207 Mahmud Al-Alūsi, Rūh al-Ma’āni,  Jilid 22 (Cet. IV; ( Cairo: al-

Muniriyah,  1985),  h.  89.  
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Abu Syuqqah (w. 1978 M), dalam Tahrīr al-Mar’ah  

menulis bahwa kami telah menetapkan dengan pendapat-pendapat 

para imam dan tokoh dalam tafsir, hadis  dan fiqh bahwa aurat 

adalah  apa yang boleh dibuka di dalam shalat, boleh juga dibuka 
di luar shalat. Adapun dakwaan Ibnu Taimiyah yang membatasi 

kebolehan ini dalam shalat maka kami beritikad bahwa dakwaan 

tersebut ditolak dan tidak dapat membatalkan kesepakatan, dan itu 

berdasarkan dalil yang dikemukakan. Dan apabila dikatakan 

mengapa shalat tidak batal dengan terbukanya wajah ? maka 

jawabannya adalah bahwa menutup wajah itu mengandung 

kesulitan (masyaqqah), maka dimaafkanlah dia. 208  

Ibn Rusydi dalam Bidāyatul Mujtahid menulis tentang 

batas aurat pada wanita, ia menyatakan bahwa sebagian besar 

ulama berpendapat bahwa seluruh badannya aurat kecuali wajah 

dan kedua telapak tangannya. Sementara Abu Hanifah 

berpendapat bahwa tumitnya juga bukan aurat. Sedang Abu Bakar 

Ibnu Abd Rahman dan Ahmad berpendapat bahwa wanita 

seluruhnya aurat.209      

Beberapa sahabat memang menyatakan bahwa wanita itu 

seluruhnya aurat. Akan tetapi dia diberi keringanan untuk 

membuka wajahnya dan kedua telapak tangannya karena terdapat 

kesulitan di dalam menutupnya. Ini berarti bahwa pendapat yang 

mengatakan bahwa wanita seluruhnya aurat, juga mengatakan 

keringanan dalam membuka wajah dan dua telapak tangan demi 

menolak kesulitan. Dan pengecualian kedua anggota badan karena 

ibtilā dengan menampakkan keduanya, sebab wanitapun harus 

melakukan sesuatu dengan tangannya dan membuka wajahnya. 

Dan atas dasar itu, maka urusan membuka wajah dan kedua 

 

                208 Abd Halim Mahmud Abu Syuqqah,, Tahrir al-Mar’ah fi 
Ashr al- Risalah, Juz IV  (Kuwait: Dār al-Qalam, 1410 H/ 1990 M),  h. 
160.  

209 Ibnu Rusydi, Bidayatul Mujtahid, juz I,  h. 83. 
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telapak tangan adalah antara kebolehan mutlak dan rukhsah 

(keringanan), dan bukan antara halal dan haram. 

Sementara para fuqaha ketika mereka membahas 

kewajiban wanita menutup auratnya di dalam shalat, mereka 
menyebutkan bahwa seluruh badannya aurat kecuali wajah dan 

kedua telapak tangannya. Dan ketika membahas wajib atau 

mandubnya peminang melihat wanita yang dipinangnya, mereka 

menyebutkan kebolehan hal itu dalam batas-batas wajah karena 

wajah bukan aurat.  

Sebuah riwayat tentang legalitas keterbukaan wajah yakni 

dari Aisyah r.a bahwa Asma’ binti Abu Bakar r.a menemui 

Rasulullah saw. Sedang dia mengenakan pakaian yang tipis.  

Maka Rasulullah saw. Berpaling darinya dan berkata kepadanya,  

يَا أسَماء  إن  المرأة  إذا بلغت المحيض لم تصلح أن  

  (يرى منها إلا   هذا و هذا  و أشار  إلى وجهه وكف يه 

  )210رواه أبو داود 

Artinya: 

”wahai Asma, sesungguhnya wanita itu apabila telah 

mencapai usia haid, maka tidak layak untuk dilihat 

darinya kecuali ini. ”beliau mengisyaratkan ke wajah 

dan kedua telapak tangan beliau (HR Abu Dawud). 

            Muhammad Shahrur (1938 M), berpendapat bahwa hadis 

Nabi saw tersebut di atas menunjukkan batasan maksimal bagi 

perempuan dalam berpakaian yang ditetapkan oleh Nabi. Jika 

seorang perempuan keluar dengan hanya berpakaian yang 

menutup daerah intim bagian bawahnya saja (al-juyūb al-

sufliyah), maka ia telah keluar dari batasan Allah, dan jika ia 

keluar tanpa memperlihatkan sedikit pun dari anggota tubuhnya, 

 
210  Sunan Abu Dawud: Kitab al-libās, Bab fī mā Tubdil Mar’ah min 

Zīnatihī. Hadis No 3458. Lihat juga tahqiq sanad hadis ini di dalam Hijāb al-

Mar’ah al-Muslimah, oleh Nashiruddin al-Bani, h. 2425. 
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bahkan hingga kedua telapak tangannya, maka ia telah keluar dari 

batasan Rasulullah.211 Demikian Muhammad Shahrur (1938 M) 

melihat bahwa pakaian mayoritas penduduk bumi berada pada 

wilayah antara batasan Allah dan batasan Rasul-Nya yang 
memang merupakan fitrah manusia dalam berpakaian. Pada 

kondisi tertentu mereka berpakaian hingga mencapai garis batas 

yang ditentukan, baik maksimal maupun minimal dan pada 

kondisi lain terkadang melanggar batasan tersebut. 

 Berbeda dengan pendapat M.Quraish Shihab (1944 M) 

yang menyatakan  bahwa wanita yang menutup seluruh badannya 

atau kecuali wajah dan telapak tangannya, telah menjalankan 

bunyi teks ayat-ayat al-Qur’an bahkan mungkin berlebih. 

Selanjutnya ia mengatakan bahwa namun pada saat yang sama 

kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai 

kerudung, atau yang menampakkan setengah tangannya, bahwa 

mereka secara pasti telah melanggar petunjuk agama.212  

Pernyataan ini perlu dirujuk ke  QS Al-Ahzab/33: 59  dan QS Al-

Nūr/24: 31 yang dengan tegas menyinggung hal tersebut.  

Pernyataan M. Quraish Shihab (1944 M) tersebut oleh 

sementara kalangan, boleh-boleh saja  diterima karena rupanya Ia 

menggunakan pendekatan sosiologis, bahwa wanita Indonesia di 

mana sebagian besar  tidak mengenakan kerudung dan 

mengenakan pakaian lengan pendek,  namun terbukti mereka tetap 

menjaga kesucian diri dan tetap terhormat. Disamping itu wanita 

yang tidak mengenakan pakaian tertutup (jilbab) oleh masyarakat 

 

211 Muhammad Shahrur,  Dirāsāt Islāmiyyah Mu’āṣirah Nahw Usūl 

Jadīdah li Al-Fiqih al-Islāmiy,   Terj. Sohiron Syamsuddin, Metodologi Fiqh 

Islam Kontemporer (Jakarta: Elsaq Press, 2004), h. 533. 

             212 M. Quraish Shihab, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, 

Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer  (Cet. I; Jakarta: 

Lentera Hati, 2004), h. 188-189. Lihat juga Quraish Shihab dalam Wawasan al-

Qur’an, Tafsir Maudhu’ī atas Pelbagai Persoalan Umat  (Cet. IV; Bandung: 

Mizan 1996), h. 179.   
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Indonesia dianggap hal yang biasa, berbeda dengan kondisi di 

Timur Tengah. Ia juga menyatakan bahwa kandungan hadis yang 

dinisbahkan kepada istri Nabi Aisyah r.a. bersifat sementara dan 

sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat ketika itu 
dan masyarakat lain tidak terikat dengannya.                 

Hanya saja pernyataan ini  dapat menimbulkan sorotan 

karena dapat memberi pengaruh bagi kalangan tertentu  yang nota 

bene kurang paham dengan agama.  Karena pernyataan tersebut 

bersumber dari seorang pakar agama dan ulama tafsir terkemuka 

di Indonesia yang dijadikan sebagai rujukan oleh banyak 

kalangan. 

 Kata   َيعُْرَفْن يُعْرَفْنَ     pada   kalimat أنَ  أنَ  أدَْنىَ   berarti   ذلَِكَ 

dikenal dan diketahui siapa sesungguhnya dia. Dari penampilan 

seseorang, baik dari jenis pakaian,  model dan cara 

mengenakannya dapat  mengekspresikan status sosial, tingkat 

ekonomi  dan  intelektualnya. Perempuan yang mengenakan 

kerudung dengan menutup bagian kepala sampai ke dada 

meninggalkan kesan  bahwa ia adalah perempuan terhormat yang  

berilmu, bukan berarti bahwa tertutupnya kepala berarti 

wawasannya tertutup pula.  

Dengan berpakaian islami yang menutup aurat seperti itu, 

perempuan menerjemahkan visi ideal islamnya dengan menjadi 

contoh bagi yang lain. Sikap yang melekat dalam gaya berpakaian 

ini adalah suatu penampilan dan prilaku publik yang menegaskan 

kembali identitas dan moralitas Islam serta melawan sikap 

materialisme dan komersialisme nilai-nilai barat, Demikian pula 

dengan pakaian seperti itu maka ia tidak akan diganggu (  ,(فلََا يُؤْذيَْنَ 

ini menunjukkan bahwa pakaian yang menutup aurat 

(sebagaimana telah dijelaskan) adalah media preventive dan 

protective bagi seorang wanita. 

Namun demikian, kondisi sosiologis masyarakat 

menunjukkan bahwa kode berpakaian bagi perempuan senantiasa 

dihubungkan dengan aspek estetika dan gaya trendy   serta aspek 

bisnis dan konsumerisme yang lebih menonjol. Fenomena ini 

menjadi lebih kompleks dan menglobal serta merupakan 
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perpaduan dari realitas kultural, sosial dan ekonomi.  Akibatnya  

busana muslimah bukannya mendukung peningkatan ketakwaan,  

itulah sebabnya Allah sejak dini mengingatkan bahwa libās  takwa 

(pakaian batin)  itu lebih baik, ini artinya bahwa pakaian batin 
seharusnya menempati peringkat pertama, karena itu akan 

mewujudkan pakaian lahir yang dikehendaki oleh al-Qur’an.  

 Ayat di atas ditutup dengan  ًحِيما ُ غَفوُراً رَّ  Allah maha) وَكَانَ اللَّّ

pengampun lagi maha penyayang). Al-Biqā’i (885 H/ 1480 M) 

memahami sebagai isyarat tentang pengampunan Allah kepada 

wanita-wanita mukminah yang belum memakai jilbab pada masa 

sebelum turunnya petunjuk ini.213 Penulis menyimpulkan bahwa 

penutup ayat ini memberi isyarat pengampunan bagi yang belum 

memakai jilbab karena dakwah belum sampai kepadanya (belum 

memahami petunjuk agama), dan mengampuni mereka yang 

belum memakai namun telah sadar dan berusaha untuk mengikuti 

petunjuk itu. Pengampunan itu juga sebagai indikasi bahwa 

perintah menutup aurat banyak dilanggar oleh manusia terutama 

kaum hawa.    

              Ayat Selanjutnya  yang  berkaitan dengan batas aurat 

adalah QS Al-Nūr /24: 31.   

وَيَحْفظَْنَ  أبَْصَارِهِنَّ  مِنْ  يغَْضُضْنَ  لْمُؤْمِنَاتِ  ل ِ وَقلُ 

مَا إِلاَّ  زِينَتهَُنَّ  يبُْدِينَ  وَلَا  مِنْهَا    فرُُوجَهُنَّ  ظَهَرَ 

زِينتَهَُنَّ  يبُْدِينَ  وَلَا  جُيوُبهِِنَّ  عَلَى  بِخُمُرِهِنَّ  وَلْيَضْرِبْنَ 

إلِاَّ لِبعُوُلتَهِِنَّ أوَْ آبَائهِِنَّ أوَْ آبَاء بعُوُلتَهِِنَّ أوَْ أبَْنَائهِِنَّ أوَْ 

أَ  إِخْوَانهِِنَّ  بنَيِ  أوَْ  إِخْوَانهِِنَّ  أوَْ  بعُوُلتَِهِنَّ  بنَِي أبَْنَاء  وْ 

التَّابعِِينَ  أوَِ  أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُُنَّ  أوَْ نسَِائهِِنَّ  أخََوَاتهِِنَّ 
 

213 Al-Biqā’i, Ibrahim Ibnu Umar, Cet. I; Juz VI, Nazm al-Durār 
fī Tanāsub al-āyāt wa al-Suwar  (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 
1995),  h. 132.  
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لمَْ   الَّذِينَ  فْلِ  الط ِ أوَِ  جَالِ  الر ِ مِنَ  رْبَةِ  الِْْ أوُْلِي  غَيْرِ 

بِأرَْجُلِهِنَّ  يَضْرِبْنَ  وَلَا  الن سَِاء  عَوْرَاتِ  عَلَى  يظَْهَرُوا 

ِ جَمِيعاً أيَُّهَا لِيعُْلَمَ مَا يخُْ  فِينَ مِن زِينتَهِِنَّ وَتوُبوُا إِلَى اللَّّ

 ﴾٣١الْمُؤْمِنوُنَ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ ﴿

Terjemahnya: 

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, 

agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara 

kemaluannya, dan janganlah  menampakkan perhiasannya 

(auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah 

mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan 

janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali 

kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami 

mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera 

suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, 

atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-

putera saudara perempuan mereka, atau para perempuan 

(sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka 

miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki (tua) yang tidak 

mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-

anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan 

janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui 

perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah 

kamu semua kepada Allah, hai orang-orang yang beriman 

agar kamu beruntung.214 

Pada ayat yang lalu Allah menerangkan tentang larangan 

memasuki rumah orang lain sebelum mendapat izin dan memberi 

salam kepada penghuninya. Hal ini dalam rangka mencegah 

sesuatu yang tidak diinginkan dan melihat aib penghuni rumah, 

 
214 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 493. 
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serta rahasia yang ada di dalamnya. Maka pada ayat ini Allah 

menerangkan tentang pedoman pergaulan antara laki-laki dan 

perempuan yaitu agar memelihara pandangannya dari perempuan 

yang bukan mahramnya. 

Kata  َيَغْضُضْن   pada ayat di atas berasal dari fi’il māḍi 

ghaḍḍa-yaghuḍḍū yang berarti    نقص (naqaṣah ) berarti 

mengurangi, juga berarti menundukkan.215 Kata al-ghaḍḍ  

menurut tinjauan bahasa mempunyai makna al-naqṣ 

(mengurangi),216 al-khafaḍ (merendahkan), dan waḍa‘a  

(meletakkan).217 Sambungan kata  َّأبَْصَارِهِن  yang berarti مِنْ 

sebagian pandangan,  mengantar kepada pemahaman bahwa kata 

tersebut mengandung makna mengurangi pandangan terhadap 

sesuatu yang terlarang seperti aurat, atau tidak melototkan mata 

dan atau mengulangi pandangan untuk ke sekian kalinya terhadap 

hal-hal yang dilarang. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa 

Rasulullah saw bersabda: 

تُ  لاَ  عَلِىُّ  لكََ  ياَ  وَلَيْسَ  الِْوْلىَ  لكََ  فإَنَِّ  النَّظْرَةَ  النَّظْرةَ  تْبعِِ 

  218 )رواه الترمذى  (الآخِرَة
Artinya: 

Wahai Ali, janganlah kamu susulkan pandangan 

pertamamu dengan pandangan kedua, karena yang 

 
215  Ahmad Warson Munawwir,  Kamus Al-Munawwir  

(Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah keagamaan Pondok 
Pesantren al-Munawwir, 1984),  h. 1083.  

               216 Abī Husain Ahmad Ibn Fāris bin Zakariyā , Mu’jam 

maqāyīs al-lughah, Juz V (t.tp: Dār al-fikr, t.th),  h. 383. 

217 Majiduddin Muhammad bin Ya’qub al-Fairuz Abadi, Qāmūs al-

Muhīṭ,  Jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr li al-Tibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’i,t.th),  

h. 338.  

218 Abi Īsā Muhammad bin Īsā bin Sūrah ibn Mūsā al-Tirmizī, 
Jāmi’ Al-Tirmizi, Kitāb Adāb, (Riyadh: Dār al-Salām li al-Nasyr al-
Tauzī’, 1429 H),  h. 1931. 
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dibolehkan untukmu hanya pandangan pertama (yang 

tidak disengaja) sedang pandangan yang kedua tidak 

lagi dibolehkan.  

Selanjutnya kata   َيبُْدِين pada ayat tersebut di atas adalah 

bentuk fi’il muḍāri’  dari kata بدََا  yang artinya muncul dengan 

jelas . Akar katanya adalah  ( ب  -  د   -   و ).219 Orang Arab 

menyebut yang hidup di perkampungan disebut badui karena 

rumah-rumah penduduknya terlihat dengan jelas. Berbeda dengan 

yang hidup di perkotaan yang disebut dengan al-hāḍirah- hawāḍir  

حَوَاضِرُ   -الحَاضِرَةُ   )  ) dimana rumah-rumah perkotaan biasanya 

berhimpitan satu sama lainnya hingga tertutup.220 Dari pengertian 

ini dipahami bahwa walā yubdīna zīnatahunna berarti janganlah 

mereka (wanita-wanita tersebut) memperlihatkan perhiasan 

mereka. Maksudnya menampakkan anggota tubuh yang menjadi 

tempat perhiasan itu, seperti kalung yang ada di leher mereka. 

            Klausa    َ مَا ظَهَرَ مِنْها  dalam  وَلَا يبُْدِينَ زِينتَهَُنَّ  إلِاَّ

ilmu balāghah disebut sebagai kalām insya’ ṭalabī, yang 

merupakan bagian dari ilmu ma’āni.  Insya’ ṭalabī adalah  kalimat 

yang menghendaki terjadinya sesuatu yang belum terjadi pada 

saat kalimat tersebut diucapkan.221 Insya’ ṭalabī di sini  berupa al-

nahyu (larangan), yaitu larangan menampakkan perhiasan kecuali 

yang biasa nampak. Ini menunjukkan bahwa  kebanyakan 

muslimah yang masih memperlihatkan perhiasannya yang 

semestinya ditutupi dengan khimār , seperti halnya bagian leher 

 

                219  Abī Husain Ahmad Ibn Fāris bin Zakariyā , Mu’jam 

maqāyīs al-lughah, Juz V (t.tp: Dār al-fikr, t.th), h. 212. 

                220 Abī Husain Ahmad Ibn Fāris bin Zakariyā , Mu’jam 

maqāyīs al-lughah, Juz V (t.tp: Dār al-fikr, t.th), h. 212. 

221 Ali al-Jārim, Al-Balāghah Al-Wādihah, Terj. Bahrun Abu 
Bakar (Cet. I; Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993), h. 237. 
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yang di sana melingkar kalung, telinga yang dihiasi dengan  

anting-anting.   

            Ada dua pendapat dalam menanggapi maksud ayat 

tersebut, yakni pendapat pertama mengatakan bahwa seluruh 
tubuh wanita adalah aurat, dan pendapat kedua mengatakan 

seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Pendapat pertama 

menyatakan bahwa ketika turunnya ayat tersebut, masih ada 

sebagian wanita di Madinah, yakni wanita Yahudi atau hamba 

sahaya atau wanita-wanita Arab yang belum memeluk Islam dan 

mereka belum lagi mengenakan jilbab sampai menutup wajah dan 

seluruh badan mereka. Karena itulah orang-orang mukmin 

diperintahkan untuk menutup pandangan mereka terhadap wanita-

wanita tersebut.222  Pendapat kedua  yang memahami kalimat illā 

mā zhahara minhā, dalam arti yang biasa dan yang dibutuhkan 

keterbukaannya sehingga harus tampak yaitu muka dan telapak 

tangan. Kebutuhan di sini dalam arti menimbulkan kesulitan bila 

bagian tersebut tertutup. Jadi unsur kebiasaan dan kebutuhan 

menjadi pertimbangan dalam menetapkan batas-batas aurat. Dan 

kebiasaan yang dipahami oleh banyak ulama dalam hal ini adalah 

kebiasaan pada masa turunnya al-Qur’an.223  

            Dalam menyikapi pendapat yang berbeda tersebut, maka 

Abu al-A’lā al-Maudūdi (w. 1979 M), seorang ulama kenamaan 

asal pakistan yang berusaha mengkompromikan kedua kelompok 

yang berbeda tersebut, dengan mengatakan bahwa para ulama 

telah memahami kebolehan bagi wanita menampakkan perhiasan 

mereka bila terjadi diluar kehendak mereka atau adanya keadaan 

darurat yang menuntut dinampakkannya perhiasan itu. Kemudian 

ia menambahkan bahwa janganlah membatasi pengecualian illa 

 

222 Muhammad Ahmad Ismāīl,; (‘Audat al-Hijāb, al-Qism al-Tsālim  

(Cet. VIII; Saudi Arabia: Dār Thībah, 2002 ), h. 372. 

223 Muhammad Nashiruddin al-Bani, Jilbāb al-Mar’ah al-Muslimah fī 
al-Kitāb wa Al-Sunnah, (Cet. II;  Yordan : Al-Maktabah al-Islamiyah, 1413 H),  

h. 53. 
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mā zhahara minhā dengan salah satu dari hal-hal tersebut, tetapi 

biarkanlah setiap perempuan mukminah yang hendak mengikuti 

hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya serta enggan terjerumus 

dalam fitnah (yang mengakibatkan dirinya, dan atau orang lain 
terjerumus dalam kedurhakaan), biarkanlah mereka yang 

menentukan sendiri sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya, 

apakah ia membuka atau menutup wajahnya. Karena dalam 

bidang ini, agama tidak menyebut ketetapan hukum yang pasti 

dan jelas. Tidak juga atas pertimbangan hikmah akibat perbedaan 

situasi dan kebutuhan. Namun ia menegaskan bahwa  jika seorang 

perempuan membuka sebagian anggota badannya dengan tujuan 

menampakkan kecantikan dan keindahannya, maka itu adalah 

dosa, dan bila itu nampak dengan sendirinya, tanpa kesengajaan, 

maka tidaklah berdosa, dan bila benar-benar ada kebutuhan untuk 

membukanya maka itupun dibolehkan. 224   

            Pendapat Al-Maududi (w. 1979 M) tersebut di atas 

didukung oleh Ibnu Arabi seorang ahli tafsir dan hukum, ia 

memberikan penjelasan yang lebih detail dengan menyatakan 

bahwa  hiasan yang bersifat khilqiyah/ melekat adalah sebagian 

besar jazad perempuan, khususnya wajah, pergelangan tangan, 

kedua siku sampai dengan bahu, payudara, kedua betis dan 

rambut. Sedang hiasan yang bersifat muktasabah/ diupayakan 

adalah yang lumrah dipakai perempuan, seperti pakaian indah 

dengan pernak pernik, celak,  pacar.  Menurutnya hiasan yang 

dapat ditoleransi adalah hiasan yang bila ditutup menyebabkan 

kesulitan bagi wanita, seperti wajah, kedua telapak tangan dan 

kedua telapak kaki. Dan hiasan yang harus disembuyikan adalah 

bagian atas  yakni kedua betis, kedua pergelangan, kedua bahu, 

leher dan bagian atas dada dan kedua telinga.225  

 

               224 Abu al-A’lā al-Maudūdi, Al-Hijāb  (Beirūt : Dār al-

Fikr, t.th. h. 298-299. 
225 Ibnu Arabi al-Maliki, Ahkām al-Qur’an, Juz III (Cet. I; Beirūt:Dār 

al-Kutub Ilmiyah, t.t.), h. 381-382. 
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Mencermati  pandangan di atas, nampaknya keduanya 

menggunakan pendekatan psychologi yang  memberikan 

kebebasan kepada wanita untuk membuka wajah dan kedua 

telapak tangannya dengan pertimbangan keadaan dan kebutuhan 
serta adanya unsur masyaqqah (kesulitan) bagi wanita untuk 

melakukan berbagai aktifitas keseharian ketika wajah dan telapak 

tangannya tertutup.  

Menurut ulama mazhab Maliki dan Hanafi, wajah dan 

kedua telapak tangan perempuan tidak termasuk aurat atau bagian 

tubuh yang perlu ditutup. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Saw 

kepada Asma binti Abu bakar, bahwa perempuan yang sudah 

datang bulan tidak pantas terlihat tubuhnya kecuali muka dan 

telapak tangan.226 Sedangkan mazhab syafi’i dan Hambali 

berpendirian bahwa wajah dan kedua telapak tangan pun termasuk 

aurat, karena yang dimaksud illa mā §ahara minhā dalam QS Al-

Nūr/24: 31 itu adalah anggota tubuh yang terbuka tanpa sengaja, 

seperti jika terhembus atau tertiup oleh angin.227 

Imām al-Ṭabari (w. 310 H) sebagai seorang ulama tafsir  

berpendapat tentang batasan aurat,  ia  menyatakan bahwa 

pendapat yang paling benar berkaitan dengan ayat  

مَا ظَهَرَ مِنْها وَلَا يبُْدِينَ زِينتَهَُنَّ     إلِاَّ

Walā yubdīna zīnatahunna illā mā dhahara minhā, adalah 

pendapat yang mengecualikan wajah dan telapak tangan. 

Pendapatnya ia takwilkan  kepada kesepakatan dari semua pihak, 

bahwa setiap Mushalli wajib menutup aurat di dalam shalatnya, 

dan bahwa wanita boleh membuka wajah dan kedua telapak 

tangannya di dalam shalat, tetapi dia wajib menutup selain itu dari 

badannya. Menurutnya jika yang demikian itu telah menjadi ijma’ 

 

226 Muhammad Ibnu Ahmad Ibn Fardh Al-Qurtubi, Al-Jāmi’ li 
Ahkām Al-Qur’an, Juz XII (Kairo: Dār Al-Kutub, 1965),  h.  229.  

227 Muhammad Ali al-ṣabūni, Rawāi al-Bayān Tafsīr Ayat 
Ahkām, Juz XII  (Suriah: Maktabah al-Ghazali, 1977),  h. 115. 
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dari semua pihak, maka hal itu berarti tak perlu diragukan lagi 

bahwa perempuan tetap diperbolehkan menampakkan bagian 

tubuhnya yang bukan aurat, sebagaimana halnya dengan kaum 

laki-laki, apa yang tidak termasuk aurat, maka tidak haram 
menampakkannya.228 Demikian halnya dengan al-Baiḍāwi (w. 

685 H) ia menyatakan bahwa pengecualian pada ayat tersebut 

adalah wajah dan kedua telapak tangan, keduanya bukan aurat 

yang ditandai dengan bolehnya terbuka pada ketika salat. Selain 

itu tidak halal diperlihatkan selain kepada suami dan atau 

mahram, kecuali dalam kondisi darurat.229 

Pendapat Imam al-Ṭabari (w. 310  H) dan al-Baiḍāwi (w. 

685 H) tersebut senada dengan pandangan al-Jashhash (W. 370  

H) dengan pernyataannya bahwa wajah dan dua telapak tangan 

bukan aurat, dimana wanita boleh shalat dengan wajah dan tangan 

terbuka. Seandainya keduanya aurat, maka tentulah dia wajib 

menutup keduanya, sebagaimana dia wajib menutup apa yang 

disebut aurat.230 Al-Baghawi (w. 516 H) menambahkan bahwa 

sesungguhnya diberikan keringanan dalam kadar ini untuk 

ditampakkan dari badannya karena yang demikian bukan aurat, 

yang diperintahkan untuk ditutup dalam shalat.231 Demikian 

halnya Al-Qaḍi Abu Bakr ibnu Arabi (w. 543 H) bahwa perhiasan  

 
228  Abi Ja’far bin Jārir al-Tabariy, Jāmi’ Al-Bayān an Ta’wīl ay Al-

Qur’an, Tafsir al-Thabari, ditahqiq oleh Ahmad Abd Raqiq al-Bajriy 

Muhammad Adil Muhammad  (Cet. I; Beirut- Libnān: Dār al-Kutub al-

Ilmiyah, 1412 H/ 1992 M),  h.  6033.            

229 Naṣiruddin Al-Baiḍāwi, Tafsīr al-Baiḍāwi Anwār al-Tanzīl 
wa Asrār al-Ta’wīl, Jilid II. (Cet. V; Beirut-Libnan: Dār al-Kutub al-
Ilmiyyah, 2011 M), h. 121. 

                230 Abu Bakar Ahmad Al-Razi Al-Jashshash, Juz III 

(Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/ 1993 M), h. 460. 

231 Abi Muhammad Al-Hāsin bin Mas’ud Al-Farrā Al-Bagawiy Al-

Syāhīn , Ma’ālim al-Tanzīl, Juz IV  (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H/ 

1995 M),  h. 423. 
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lahir yang dimaksud dari ayat tersebut adalah apa yang ada di 

wajah dan kedua telapak tangan, karena dialah yang tampak 

ketika shalat dan ihram.232  

Al-Qurṭubi (w. 671 H) memberikan alasan bahwa oleh 
karena umumnya wajah dan dua telapak tangan tampak menurut 

adat dan ibadah, yaitu di dalam shalat dan haji, maka layaklah jika 

pengecualian kembali kepada keduanya. (ayat kecuali apa yang 

biasa nampak dari keduanya).233 Dipertegas lagi oleh Al-Khazin 

(w.752 H) bahwa sesungguhnya telah diberikan keringanan bagi 

wanita untuk menampakkan kadar ini dari badannya karena ia 

bukan bukan aurat, yang diperintahkan kepadanya untuk ditutup 

di dalam salat.234 

Pendapat (yang mengecualikan wajah dan kedua telapak 

tangan di atas ) diperkuat lagi dukungan salah seorang ulama 

hadis yang terkemuka yakni Ibnu Baththal235 menyatakan bahwa 

menutup wajah bagi wanita bukan fardhu karena kesepakatan 

 

 232 Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Al-Ma’rūf  Ibnu Arabi, 

Ahkām al-Qur’an, ( Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1988 M/ 1408 H), 

h. 382. 

 233 Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshāriy Al-Qurthubi, 

Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’an, Jilid VI  (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993 

M/ 1413H),  h. 152. 

 
234 Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Bagdadiy Al-Syahīr  

bin Al-Khazin, Juz III, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H/ 1995 

M),  h.  292. 

235 Ibnu Baththal adalah termasuk ulama hadis yang besar. Dia 

mempunyai syarah yang tertulis bagi shahih al-Bukhari. Dan seringkali Al-

Hafizh Ibnu Hajar menukilnya di dalam kitabnya Fathul Bāri. Abu Syuqqah,  

Tahrīr  Al-Mar’ah, fi Ashr al- Risalah, Juz IV (Kuwait: Dār al-Qalam, 
1410 H/ 1990 M),  h. 163. 
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mereka bahwa wanita boleh menampakkan wajahnya di dalam 

salat, meskipun dia dilihat lelaki asing.236  

Dalam  hal ini, penulis sepakat dengan pendapat yang 

menyatakan  bahwa menampakkan wajah dan kedua telapak 
tangan bukanlah perintah wajib dengan berdasar pada anggota 

badan yang boleh terbuka pada waktu salat, dan tak ada larangan 

bagi wanita yang sedang melakukan shalat tidak boleh disaksikan 

oleh lawan jenisnya hanya karena wajah dan telapak tangannya 

terbuka. Secara logika jika kondisi demikian  dibolehkan dan 

tidak menimbulkan fitnah, maka hal itu juga  berlaku pada kondisi 

di luar salat.  

Akan tetapi Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa memang 

menutup wajah dan kedua tangan di dalam shalat tidaklah wajib 

menurut kesepakatan kaum muslim.237 Namun ia membatasi 

kebolehan keterbukaan wajah dan telapak tangan dalam keadaan 

shalat, dan hal ini adalah urusan yang khusus  dalam shalat, dan  

menurutnya tidak membentang di luar shalat, di hadapan lelaki. 

Namun pertanyaan yang muncul  kemudian adalah apa bedanya 

ketika laki-laki melihat wajah dan telapak tangan wanita pada  

waktu melakukan shalat dan pada kondisi lain di luar shalat. 

Pandangan tersebut nampaknya kurang beralasan, dan sungguh 

sangat sulit diterima. Karena itu penulis menilai bahwa 

penampakan wajah pada kedua kondisi yang berbeda tersebut 

sama saja ditambah lagi menyulitkan  wanita dalam melakukan 

aktifitas keseharian mereka.   

             Ibnu Kaṡīr (w. 774 H) dalam tafsirnya juga menyatakan 

bahwa perhiasan yang biasa nampak yang dimaksud adalah muka 

 

236 Imām al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalaniy, Fathu Bāri 

Syarah Shahih Imam Abi  Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukahari, Juz 13 ( 

al-Qāhirah-Mesir: Dār al-Kutub al-Misriyah, 2008 M),  h. 245.  

237 Taqiuddin Ahmad bin Taimiyah al-Harraniy, Majmu’ Al-Fatāwā 

Ibni Taimiyah, juz 6 (t.tp.: t.p., 728 H),  h.  364-365. 
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dan telapak tangan.238 Berbeda dengan Ibnu Mas’ud dalam tafsir 

Al-Khazin ia menerangkan bahwa kecuali yang biasa nampak itu 

adalah pakaian239  

             Muhammad Shahrur  (1938 M) berpendapat bahwa 
sesungguhnya batasan aurat telah dijelaskan Allah dalam QS Al-

Nūr/24: 30-31  yaitu menjaga kemaluan bagi laki-laki merupakan 

batas minimal dalam berpakaian yang termasuk dalam kategori 

kewajiban.240  Sementara batas  minimal aurat perempuan adalah 

apa yang dinyatakan dengan al-juyūb yaitu lubang atau celah dari 

badan seseorang yang tersembunyi. Al-juyūb pada perempuan 

memiliki dua lapisan, atau dua lapisan beserta lubangnya, yakni 

antara dua payudara, dibawah dua payudara, dibawah dua ketiak, 

kemaluannya dan dua pantat. Meskipun mulut, hidung, mata dan 

telinga dapat juga dikatakan al-juyūb, namun ia adalah al-juyūb 

yang tampak atau perhiasan yang biasa terlihat karena terletak di 

wajah, yang merupakan identitas seseorang. Perempuan beriman 

wajib menutup al-juyūb yang tersembunyi, bukan al-juyūb  yang 

tampak. Karena Allah membolehkan al-juyūb  yang tampak atau 

perhiasan yang terlihat untuk dilihat orang lain.241 Oleh karena itu, 

dalam QS. Al-Nūr/24: 31, Allah berfirman:    مَا إلََِّ  زِينتَهَُنَّ  يبُْدِينَ  وَلََ 

جُيوُبهِِنَّ  عَلىَ  بخُِمُرِهِنَّ  وَلْيضَْرِبْنَ  مِنْهَا   ,Menurut Syahrur (1938 M) . ظَهَرَ 

yang dimaksud khumur dalam ayat tersebut adalah menutup.  

Dengan demikian, perempuan yang beriman wajib menutup 

daerah antara  dua payudara, dibawah dua payudara, di bawah dua 

 

238 Imaduddin Ismail Ibn Amr Ibn Katsir Al-Dimasyqiy, Tafsir Al-

Qur’an Al-A§īm  (Mesir: Dār Ihyā Al-Kutub Al-Arabiyah, t.th),  h. 335. 

239 Abdullah Ibn Muhammad Al-Khazin, Lubab al-Ta’wīl fī Ma’āni 

al-Tanzīl   (Beirut: Dār al-Fiqr, 1399 H/ 1983 M),  h.  235. 

               240  Muhammad Syahrur, Nahwa Uṣūl jadīdah li al-Fiqh 

al-Islāmi, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin, dengan judul Metodologi 

Fiqih Islam Kontemporer  ( Cet. I; Yogyakarta: ELSAQ Press), 2004),  h. 514. 

241 Muhammad Shahrur, Al-Kitāb wa Al-Qur’an: Qirāah Mu’āṣirah  

(Damaskus: al-Ahālī li al-Ṭibā’ah li al-Nasyr wa al-Tawzī, 1992),  h.  607. 
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ketiak, daerah kemaluan, dan dua pantatnya. Inilah yang oleh 

Syahrur disebut batas minimal aurat perempuan (al-hadd al-

adnā), sementara batas maksimal (al-hadd al-’a’lā), yaitu seluruh 

tubuh perempuan kecuali wajah dan kedua telapak tangan 242    
Muhammad Syahrur (1938 M)  memahami ayat walā 

yubdīna zīnatahunna illā mā zhahara minhā, dengan menyatakan 

bahwa ayat  tersebut harus dipahami bahwa dalam tubuh 

perempuan  terdapat perhiasan yang tersembunyi (zīnah 

makhfiyyah),  yaitu tubuh yang tidak tampak secara alami (qism 

ghayr al-ẓāhir bi al-khalq), yaitu yang disembunyikan oleh Allah 

dalam bentuk susunan tubuh perempuan. itulah yang disebut al-

juyūb atau bagian yang berlubang (bercelah), yaitu bagian antara 

dua payudara, bagian bawa ketiak, kemaluan dan pantat. Dan 

terdapat perhiasan yang tampak adalah bagian  yang secara alami 

tampak pada tubuh perempuan (qism al-zāhir bi al-khalq).   

Penulis menanggapi bahwa jika demikian pemahaman 

syahrur tentang kata juyūb itu sebagai perhiasan yang tersebunyi 

dan tidak tampak secara alami, maka tidak perlu ada perintah 

untuk menutupnya, karena seprimitif apapun seseorang  ia pasti 

memiliki rasa malu dan secara otomatis pula akan berusaha untuk 

menutupi bagian-bagian itu.  Karena kata itu didahului dengan 

kata khumur  yang berarti kerudung,  maka kata juyūb  yang 

dimaksud pada ayat tersebut hemat penulis adalah bagian kepala, 

telinga, leher sampai ke dada.  

             Kata  َوَلْيضَْرِبْن berasal dari kata   َضَرَب yang berarti 

memukul,243 oleh Al-Biqā’i (w. 885 H) biasa diartikan meletakkan 

sesuatu secara sungguh-sungguh. maka pemakaian kerudung itu 

menurutnya,  hendaknya diletakkan dengan benar dan diulurkan 

 

242  Muhammad Shahrur, Al-Kitāb wa Al-Qur’an: Qirāah Mu’āṣirah  

(Damaskus: al-Ahālī li al-Ṭibā’ah li al-Nasyr wa al-Tawzī, 1992),  h.  606 - 

607. 

243 Ibrahim Anis, et al. al-Mu’jam al-Wasī  (Mesir: Dār al-
Ma’ārif, 1986), h. 872. 
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ke bawah hingga dapat menutupi dada dan leher.244 Selanjutnya 

kata bi pada kalimat   َّبخُِمُرِهِن  (bikhumurihinna) menurut sebagian 

ulama bahwa memiliki makna al-Ilshāq yang berarti tertempel. Ini 

untuk menekankan agar kerudung tersebut tidak terpisah dengan 
bagian badan yang harus ditutupi,245 terutama bagian telinga, leher 

dan dada.  

            Kata juyūb  adalah bentuk jamak dari jayb  yaitu saku, 

juga bisa berarti leher baju atau kerah,246 Pengertian ini senada 

dengan penafsiran M. Quraish Shihab (1944 M)  yang 

menyatakannya sebagai  lubang di leher baju,  yang digunakan 

untuk memasukkan kepala dalam rangka memakai baju, yang 

dimaksud ini adalah leher hingga ke dada. Dari jayb  ini sebagian 

dada tidak jarang dapat nampak. Kata khumur  adalah bentuk 

jamak dari kata khimār  yaitu tutup kepala yang panjang. Sejak 

jaman dahulu wanita menggunkanannya untuk menutup tetapi 

membiarkan melilit punggung mereka. Ayat ini memerintahkan 

mereka menutupi dada mereka dengan kerudung panjang itu. Ini 

berarti kerudung itu diletakkan di kepala karena memang sejak 

semula ia berfungsi demikian, lalu diulurkan ke bawah hingga 

menutup dada.247 

Pemahaman tentang makna kata juyūb menurut M. 

Quraish Shihab (1944 M) berbeda dengan makna kata juyūb 

 

244 Ibrahim Ibnu Umar Al-Biqā’i, Nazm al-Durār fī Tanāsub al-
āyāt wa al-Suwar (Cet. I; Juz V, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 
1995), h. 258.  

245 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan dan 

keserasian al-Qur’an  (Cet. I., Vol. IX., Jakarta: Lentera Hati, 2002),  h. 328.  

246 Munawwir, Ahmad Warson, Kamus al-Munawwir  
(Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah keagamaan Pondok 
Pesantren al-Munawwir, 1984),  h. 245. 

247 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan 
keserasian al-Qur’an  (Cet. I., Vol. I-XV., Jakarta: Lentera Hati, 2002),  

h. 327-328.  
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menurut Syahrur. Quraish Shihab (1944 M), memahami sebagai   

lubang di leher baju, yang digunakan untuk memasukkan kepala 

dalam rangka memakai baju, yang dimaksud ini adalah leher 

hingga ke dada. Sedangkan Syahrur memahami sebagai dua 
lapisan beserta lubang atau celahnya, yakni antara dua payudara, 

dibawah dua payudara, dibawah dua ketiak, kemaluan dan dua 

pantat. Dan kata khumur  menurut M. Quraish Shihab (1944 M) 

adalah penutup kepala atau kerudung sementara Syahrur 

memahami bukan hanya sekedar  penutup kepala tetapi juga 

selainnya. 

Dengan mencermati kembali makna kata juyūb yang 

berasal dari kata jaib yang berarti saku, leher baju, kerah,248 

dikaitkan dengan  kata khimār  yang berasal dari kata khamr 

(tutup), dan istilah  khimār yang bentuk jamaknya khumur atau 

khumrun dan akhmirah yang berarti  ستر  و غط اه (tutup), yang pada 

mulanya kata ini menunjukkan pada    ,التغطية (penutup).249 Kata 

khimār berarti  رأسها به   تغط ى  ثوب  وهو    ، المرأة  خمار  ومنه  ستر.   ما   كل  

(segala yang menutupi, yaitu kerudung wanita atau pakaian yang 

menutupi kepala wanita.250 Atau   رأسه بها  يغط ى  الرجل  لْن   العمامة، 

 surban karena laki-laki  menutup kepalanya dan ) ويديرها تحت الحنك

melilitnya dibawah mulut. 251 Maka penulis lebih cenderung 

kepada pendapat pertama yang menyatakan bahwa makna kata 

juyūb adalah bagian yang harus ditutup di bagian leher turun 

sampai ke dada. Hal ini sangat beralasan karena pertama makna 

jayb adalah saku, dimana saku baju  baik  orang Arab maupun non 

 

248 Ibn Fāris bin Zakariyā, Abī Husain Ahmad, Mu’jam maqāyīs al-

lughah, juz 1  (t.tp: Dār al-fikr, t.th),  h.  497. 
249  Ibn Fāris bin Zakariyā, Abī Husain Ahmad, Mu’jam maqāyīs al-

lughah, juz 1  (t.tp: Dār al-fikr, t.th.),  h.  215. 

250  Butros al-Bustani, Qutrul Muhīt, Juz II, ( Beirut: Maktabah 

Libnan, 1869),  h.  574. 

               251  Ibrahim Anīs, Mu’jam al-Wasīt (Mesir: Dār al-
Ma’ārif, 1986),  h.  278.  
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Arab biasanya terletak di bagian depan atas, yaitu bagian dada 

sebelah kiri atau kanan, kedua bagian leher dan dada wanita 

adalah bagian tubuh wanita yang sangat rawan terhadap 

rangsangan sehingga dapat menimbulkan efek negatif  bagi siapa 
yang melihatanya, terutama bagi kaum lelaki. Dan melalui kerah 

baju yang terbuka itu, tidak jarang bagian dada (bagian sensitif 

wanita ) sering sekali nampak meskipun tanpa  unsur kesengajaan. 

Untuk itulah maka sangat patut jika al-Qur’an sejak dini 

memerintahkan untuk menutup bagian tersebut.  

Mengenai QS Al-Nūr/24: 31 ini, Syahrur menilai bahwa 

ayat ini berisi risālah, yakni kewajiban dari Allah untuk para 

hamba-Nya dan oleh karena itu merupakan bagian dari persoalan 

halal haram. Sementara QS Al-Ahzab/33: 59 bukan ayat yang 

mengandung hudūd,252 melainkan ayat yang mengandung ajaran 

(anjuran) yang bersifat informatif (nubuwwah)253 untuk menolak 

bahaya. Manusia boleh mengikuti dan boleh juga tidak, sesuai 

dengan kondisi situasi dan lingkungannya.254 Penulis berpendapat 

bahwa sesungghnya kedua ayat tersebut  mengandung nilai 

tuntutan yang sifatnya wajib bagi muslimah, kedua ayat tersebut 

tidak bisa dipisahkan,  karena memiliki hubungan yang sangat erat 

dan  tidak bisa dibedakan dengan menyatakan bahwa yang 

pertama wajib dipatuhi karena marupakan bagian dari persoalan 

 

252 Teori hudud Syahrur menyatakan bahwa Allah hanya memberikan 

batasan-batasan saja dalam persoalan hukum, dan manusia bebas menciptakan 

hukum sesuai dengan nalarnya / bebas berijtihad menciptakan hokum dengan 

tanpa melanggar batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah. Muhyar Fanani, 

Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern (Yogyakarta: LKiS, 

2009), h. xxxi. 

253 Nubuwwah: Semua informasi dalam al-Kitab yang diwahyukan 

kepada Nabi Muhammad yang dengannya ia di sebut sebagai Nabi.  Muhyar 

Fanani, Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern  (Yogyakarta: 

LKiS, 2009), h. xxvii. 

254 Muhammad Syahrur, Al-kitab wa al-Qur’an, Qirāah Mu’āṣirah, 

1992,  h.  614.  
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halal haram, sementara yang kedua hanya berupa anjuran yang 

boleh ditinggalkan.  Ayat 59 dari QS Al-Ahzab mengandung 

perintah memakai pakaian tertutup berikut fungsi dan tujuannya. 

Sementara ayat 31 dari QS Al-Nūr menyebutkan secara detail 
kepada siapa yang boleh diperlihatkan perhiasan yang biasa 

tampak itu, serta beberapa larangan bagi wanita muslimah, yang 

kesemuanya bermuara pada satu tujuan yaitu memelihara 

kehormatan kaum pria terlebih kehormatan kaum wanita.             

Berkaitan dengan bagian tubuh yang boleh terbuka dan 

harus tertutup (batasan aurat), yang oleh syahrur disebutnya 

sebagai batas maksimal (al-hadd al-’a’lā), yaitu seluruh tubuh 

perempuan kecuali wajah dan kedua telapak tangan, dan batas 

minimal (al-hadd al-adnā), 255 yaitu bagian yang ia masukkan 

dalam kategori juyūb.  Batas Allah (hudūd) diibaratkan oleh 

Syahrur sebagai garis-garis   lurus dan konstan (al-ṡawābit), 

sementara pada saat yang sama memberi ruang kepada manusia 

untuk bergerak dinamis (al-taghayyur) sesuai dengan tuntutan dan 

perkembangan zaman.  Karena situasi zaman yang begitu cepat 

berubah, menuntut manusia untuk mampu beradaptasi dan 

bergerak dinamis mengikuti perkembangan zaman,  namun 

dengan tetap dalam koridor (frame) yang telah ditetapkan Allah 

dalam al-Qur’an.  

Mengenai penutup wajah,  penulis berkesimpulan   bahwa 

menutup wajah dan tangan tidak diwajibkan dan juga tidak 

dilarang, dengan alasan, pertama Ayat yang memerintahkan kaum 

lelaki menundukkan pandangan mereka terhadap kaum 

perempuan (QS.Al-Nur /24: 30-31), secara implisit ini 

menunjukkan bahwa kaum perempuan tidak diwajibkan menutup 

wajahnya, karena jika demikian maka tidak ada gunanya bagi 

kaum lelaki untuk diperintahkan menundukkan pandangan 

mereka.   Kedua, tentang ayat yang menyatakan bahwa kaum 

 

255 Muhammad Syahrur, Al-kitab wa al-Qur’an: Qirāah Mu’āṣirah, 

1992,  h. 453.  
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perempuan dilarang menampakkan perhiasannya kecuali yang 

biasa nampak. Andaikata seluruh tubuh wanita  adalah aurat, 

maka pada redaksi ayat tersebut tidak terdapat kata pengecualian 

(kecuali yang biasa nampak), dan pengecualian tersebut dipahami 
oleh banyak orang bahwa yang dimaksud adalah wajah dan kedua 

telapak tangan.   Ketiga, terdapat larangan bagi kaum perempuan 

menutup muka dan mengenakan sarung tangan pada saat 

berihram. ”janganlah perempuan yang berihram menutup muka 

dan mengenakan sarung tangan” (HR. Bukhari) Padahal selama 

melakukan ibadah haji dan umrah, kaum perempuan berbaur 

dengan kaum pria, baik dalam menjalankan thawaf sekeliling 

ka’bah, sa’i antara Shafa dan Marwah, wukuf di padang Arafah, 

berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam kondisi 

demikian  secara otomatis antara laki-laki dan perempuan terbuka 

peluang kebebasan saling memandang. Sementara diketahui 

bahwa ibadah haji merupakan ibadah yang sangat penting yang 

menjadi rukun Islam kelima. Jika seandainya muka dan telapak 

tangan itu termasuk aurat, maka tentu Nabi Muhammad Saw tidak 

melarang perempuan berihram dengan menutup muka dan 

memakai sarung tangan. Keempat, tidak terdapat perintah 

menutup wajah bagi perempuan yang ingin datang ke masjid 

untuk melakukan shalat, padahal di dalam masjid terdapat kaum 

lelaki yang tentunya bebas melihat kaum perempuan. 

Hemat penulis,  bagi perempuan yang merasa dan memang 

memiliki wajah yang cantik, sehingga khawatir dapat menarik 

perhatian lawan jenisnya, hendaknya menutup wajahnya jika ia 

mampu melakukannya.  sementara wanita yang terlihat biasa-

biasa saja, mereka diperbolehkan untuk membuka wajah. 

Semuanya kembali kepada pemakainya sebagai individu 

muslimah yang memiliki kebebasan. Adapun membuka aurat 

bagian kepala, lengan, kaki bila berada di lingkungan mahram (di 

rumah), adalah hal yang dibolehkan sepanjang unsur kesopanan 

tetap terjaga.   

Dengan mencermati kembali  ayat 31 surah al-Nur tersebut 

di atas terdapat tiga kata zīna, dengan memperhatikan redaksi ayat 
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secara sepintas, kata zīna yang pertama mengandung makna 

keindahan atau kemolekan bagian-bagian tubuh, kecuali muka dan 

telapak tangan yang disebut sebagai  ”yang biasa nampak”, tentu 

termasuk juga segala perhiasan muktasabah yang menempel di 
bagian tersebut. Kata zīna yang kedua sama dengan yang pertama, 

yaitu mencakup perhiasan khilqiyah dan muktasabah, namun 

wilayahnya lebih luas lagi karena redaksi ayat membolehkan 

terlihat oleh yang termasuk mahram dengan catatan mahram laki-

laki dan mahram perempuan  aman dari pengaruh syahwat, demi 

menghindarkan kemungkinan terjadinya kemaksiatan antar 

sesama mahram. Jadi yang termasuk dalam hal ini adalah bagian 

kepala sampai leher, lengan (siku sampai telapak tangan ) dan 

kaki (maksimal sampai lutut), batasan tersebut hemat penulis 

masih bisa ditoleransi, namun selebihnya termasuk dalam zona 

larangan, karena dalam ajaran Islam terdapat larangan terutama 

bagi kaum wanita mempertontonkan keindahan atau kemolekan 

bentuk tubuh serta bertentangan dengan norma kesusilaan secara 

umum. Dan kata zīna yang terakhir  adalah khusus perhiasan 

muktasabah,  yang dalam ayat dimaksudkan sebagai perhiasan 

/gelang kaki yang biasa dipakai oleh perempuan arab pada masa 

itu. Karena hanya dengan jalan menghentakkan kaki sehingga 

perhiasan tersebut dapat diketahui atau dilihat. 

Klausa   مَا لِيعُْلمََ  بأِرَْجُلِهِنَّ  يضَْرِبْنَ  زِينَتهِِنَّ وَلَا  مِن  يخُْفِينَ   
pada ayat tersebut, mengandung larangan bagi perempuan 

menghentakkan kaki sehingga menimbulkan bunyi, dengan 

maksud menampakkan perhiasannya, selain itu juga diartikan 

bahwa yang dimaksud adalah segala sesuatu  yang dilakukan 

untuk tujuan mengundang perhatian. Kesimpulannya bahwa 

semua jalan yang dapat mengantar kepada timbulnya fitnah harus 

dihindari, demikian menurut Husain al-Qummī 256 seperti 

 

256 Nizāmuddin al-Hasan bin Muhammad bin Husain al-Qummī 
al-Naisabūrī, Tafsir Garāib al-Qur’an wa ragāib al-Furqān, Jilid V. 
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menggoyang-goyangkan tangan sehingga terdengar 

gemerincingan gelang yang dipakai, baik itu dengan maksud 

menarik perhatian lawan jenis atau dengan maksud kesombongan 

atau kebanggaan. Karena kedua jenis perhiasan tersebut, yaitu 
perhiasan khilqiyah dan muktasabah memiliki dampak buruk 

ketika dipertontonkan. Perhiasan hilqiyah dapat berakibat pada 

terbukanya pintu perbuatan asusila dan maksiat, sementara 

perhiasan muktasabah  dapat mengantar seseorang kepada sikap 

tabarruj, kesombongan, kebanggan dan sikap berlebih-lebihan 

yang jelas dilarang dalam agama.    

Dari semua ayat-ayat tentang al-libās yang telah diuraikan 

di atas, memberikan gambaran secara umum bahwa secara 

eksplisit tidak ditemukan ayat yang memerintahkan bahkan 

sampai mewajibkan perempuan muslim untuk menutup muka dan 

kedua telapak tangannya. Demikian pula sebaliknya tidak 

ditemukan ayat yang secara eksplisit membolehkan perempuan 

muslim memperlihatkan bagian kepala sampai leher dan lutut 

hingga pergelangan kaki. Keberadaan  larangan tabarruj  pada QS 

Al-Ahzab/33: 33, perintah penggunaan hijāb pada QS Al-

Ahzab/33: 53, perintah mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh yang 

terdapat pada QS Al-Ahzab/33: 59, dan larangan menampakkan 

perhiasan kecuali yang biasa nampak serta perintah menutup 

juyūb dengan kerudung pada QS Al-Nūr/24: 32, kesemua perintah 

dan larangan tersebut mengantar kepada pemahaman perintah 

mengenakan jilbab.  

Ayat-ayat tersebut adalah, pertama  QS Al-A’raf/7: 26, 

menunjukkan pencitraan Islam terhadap manusia pertama sampai 

ke anak cucunya, dengan menyiapkan pakaian (libās) sebagai 

penutup tubuh dan perhiasan, kesenangan dan kenyamanan tubuh 

mereka serta memberi petunjuk bahwa libās takwā lebih baik 

sebagai perlindungan moral bagi mereka. 

 
(Cet. I; Beirut-Libnān: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1416 H/ 1996 M), h. 
184. 



120 
 

 

Kedua  QS Al-Ahzab/33: 32-33 mengimformasikan 

tentang tingkat sosial, dimana kedudukan istri Nabi berbeda 

dengan wanita-wanita dalam komunitas Islam.  Terdapat beberapa 

larangan bagi mereka, diantaranya larangan tunduk dalam 
berbicara, larangan  berhias serta bertingkah seperti wanita 

jahiliyah. Dan perintah mengucapkan perkataan yang baik serta 

perintah untuk tidak keluar kecuali jika perlu,  mendirikan shalat, 

menunaikan zakat dan menaati Allah dan Rasul-Nya. Meskipun 

redaksi ayat tersebut ditujukan kepada istri-istri nabi, namun 

secara implisit  sebagian dari perintah dan larangan tersebut 

seyogyanya dipahami dan sekaligus diberlakukan kepada wanita 

muslim lainnya sebagai aplikasi keteladanan kepada nabi beserta 

keluarganya  yang  menjadi uswatun hasanah bagi umat Islam.  

Ketiga  QS Al-Ahzab/33: 53, pada intinya membahas 

tentang privasi rumah dan keluarga Nabi serta status khusus istri-

istrinya, yaitu sebagai istri Nabi yang memiliki akses informasi 

dan kebijakan Islam. Secara implisit ayat ini menggambarkan 

tentang perlindungan terhadap hak-hak wanita akan privasi 

dengan memberikan aturan kepada pengunjung dan prilaku para 

laki-laki yang memasuki area wanita, dimana mereka harus 

meminta izin terlebih dahulu, bahkan secara eksplisit ayat ini 

memerintahkan kepada laki-laki untuk berbicara pada istri-istri 

Nabi, dengan cara melakukannya dari balik tirai. Namun berbicara 

dengan lawan jenis di balik tabir pada kondisi sekarang,  sangat 

sulit untuk diterapkan.   

Keempat  QS Al-Ahzab/33: 59,  ayat ini ditujukan kepada 

wanita beriman secara umum, mulai dari istri Nabi, anak-anak 

perempuannya hingga wanita lain yang beriman untuk 

mengenakan jilbab. Penggunaan jilbab untuk membedakan status 

dan identitas adalah sesuatu yang umum,  penggunaannya dalam 

Islam ini mestinya merupakan sarana peningkatan loyalitas dan 

identitas keimanan.   

Kelima  QS Al-Nūr/24: 31, ayat ini menerangkan tentang 

hubungan sosial dan keluarga dan menjadi objek pembahasan 

yang  kontroversial, ayat 30 dan 31 harus dibaca bersama-sama. 
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Karena jika hanya ayat 31 secara tersendiri maka terjadi bias 

dalam memandang wanita, karena ada implikasi bahwa hanya 

wanita yang dikhususkan untuk menahan pandangan dan 

memelihara faraj (organ genital). Padahal ayat yang persis 
mendahuluinya tertuju pada laki-laki terlebih dahulu. Meskipun 

pada ayat 31 terdapat rentetan perintah dan larangan berikutnya 

yang dikhususkan untuk para wanita,  yaitu larangan 

menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak dan 

menutupkan kain kerudung sampai ke dadanya serta tidak 

menyentakkan kaki mereka supaya diketahui perhiasannya.   

Demikian ulasan  ayat-ayat tentang al-libās  yang secara 

umum wanita selalu menjadi objek sorotan, wanita selalu menjadi 

ajang perdebatan, baik dari sudut pandang tugas dan fungsinya, 

persoalan gender/ kesetaraannya dengan kaum laki-laki, maupun 

persoalan pakaian. Salah satu alasannya adalah karena wanita 

adalah pusat identitas sakral keluarga dan penjaga harga diri dan 

reputasi keluarga. Rupanya keibuan memang dipandang sakral, 

sehingga istilah nasionalisme dipandang sebagai tanah ibu 

(motherland) yang selanjutnya di Indonesia disebut tanah ibu 

pertiwi.  

 

       2.   Karakteristik  Pakaian  (Al-libās ) 

            a.  Al-libās Al-haqīqiy 

          Pakaian secara hakīkiy yang penulis maksudkan adalah  

pakaian lahir   dikenakan oleh manusia, yang dalam bahasa 

inggris dikenal dengan dress  seperti pakaian yang menutup aurat, 

pakaian yang dijadikan  perhiasan (ornament),  perlindungan dan 

atau pakaian lain yang digunakan untuk memperindah anggota 

badan.  Pakaian dengan model dan bahan dan gaya tertentu biasa 

diistilahkan dengan kostum yang sejak dulu pada zaman primitif 

hingga kini  dapat merefleksikan faktor-faktor sosial seperti 

kepercayaan keagamaan, status sosial dan  ekonomi.  

1. Pakaian yang  menutup Aurat 
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            Sebelum berbicara tentang pakaian yang menutup aurat, 

terlebih dahulu dijelaskan pengertian aurat.  عورة  (aurah)  terambil 

dari kata  عور (awara) dapat berarti sakit mata sebelah atau buta 

sebelah (hilang potensi pandangannya).257 Kata ini pada mulanya 
berarti sesuatu yang kurang atau cacat, dapat juga berarti segala 

perkara yang membuat seseorang merasa malu, juga berarti aib, 

cela / cacat. Dan jika dikaitkan dengan kalimat maka ia berarti 

ucapan yang buruk, kotor dan keji. Serta kelakuan yang buruk  

bila dikaitkan dengan perbuatan.258 Dengan demikian dapat 

dipahami bahwa aib itu harus ditutupi dan tidak boleh dilihat 

karena jika terbuka menjadi tercela dan tidak disukai.  Makna 

“perbuatan keji” ini juga berasal dari kata   ُالسَّوْءَة  yang bentuk 

jamaknya adalah   ٌسَوْءَات yang merupakan perkembangan dari kata  

  mempunyai arti keji, buruk, kejelekan, kejahatan.259 سُوْءٌ 

Dari segi hukum ia adalah bagian tubuh manusia yang 

harus ditutup, tidak boleh dilihat orang lain.260 Oleh Ibnu Manzūr 

(w. 1312 H) dinyatakan bahwa aurat secara umum adalah    كُلُّ مَكْمَن

 segala sesuatu yang harus ditutup.  Termasuk didalamnya لِلسَّترْ   

adalah saat/waktu dimana seorang anak dan pembantu rumah 

tangga dilarang memasuki  ruang privasi orang tua tanpa salam 

dan atau izin sebelumnya (QS Al- Nūr/24: 58)261 Selain itu kata 

 

 257 Fāris bin Zakariyā, Abī Husain Ahmad, Mu’jam maqāyīs al-

lughah, juz 4 (t.tp: Dār al-fikr, t.th),  h. 184-185. 

 258Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir   (Jogjakarta: 

Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren “al-

Munawwir”, 1984),  h. 1057. 

259 Ibn Fāris bin Zakariyā, Abī Husain Ahmad, Mu’jam maqāyīs 
al-lughah, Juz III  (t.tp: Dār al-fikr, t.th),  h. 113.  

260 M.Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan dan 
keserasian al-Qur’an  (Cet. I.; Vol. 9,  Jakarta: Lentera Hati,  2002),  h.  
395. 

261 Ibnu Manzūr, Abi al-Fadl Jamal al-Din Muhammad  Mukram, 

Lisān al-Arab  (Jilid  IV, Beirut: Dār al-Fikr, t.th),  h.  617.  
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aurat dalam al-Qur’an terdapat pula pada QS Al-Ahzab/33: 13 

disebut dua kali pada ayat yang sama dalam konteks suasana 

perang.  Kata aurat di sini berkonotasi perlindungan, kerawanan 

dan keamanan yang berkaitan dengan kondisi rumah. Selanjutnya 
pada QS Al-Nūr/24: 31 dalam konteks bagian tubuh yang tidak 

layak untuk diperlihatkan, dengan demikian  dipahami bahwa 

aurat adalah segala sesuatu yang seharusnya ditutup, dan tidak 

baik dibuka atau dilihat karena berpotensi untuk menimbulkan 

perbuatan keji dan tercela. Secara umum pengertian yang 

terkandung pada setiap ayat tersebut menimbulkan kesan bahwa 

makna aurat adalah “kerentanan terhadap gangguan”, Karena 

terbukti penggunaannya pada ayat al-Qur’an bukan hanya 

berkaitan dengan wanita dan tubuh manusia saja tetapi juga 

kondisi kerawanan terhadap keamanan tempat tinggal. 

               Lafadz aurat secara tekstual terdapat dalam al-Qur’an 

sebanyak empat kali, yaitu dua kali dalam bentuk tunggal yakni  

dalam QS.Al-Ahzab/33 :13 dan bentuk plural dalam QS Al-

Nūr/24: 31 dan 58.262 Dan secara kontekstual yang tidak terdapat 

lafadz aurat di dalamnya, namun ayat tersebut terkait dengan kata 

aurat. Yaitu terdapat dalam QS Al-Ahzab/33: 32,33,53 (tentang 

hijab) dan 59 (tentang jilbab), QS Al-nūr/24: 60, QS Al-A’raf /7: 

20,22 dan 26 (tentang saw’at). 

             Dari makna-makna kata aurat dipahami sebagai sesuatu 

yang buruk, atau sesuatu yang hendaknya diawasi karena ia rawan 

dan dapat menimbulkan rasa malu. Menurut Fadwa El Guindi 

dalam bukunya Veil: Modesty, Privacy, Resistance. Dipaparkan 

bahwa secara etimologia, istilah ini berasal dari akar kata a-w-r. 

Dalam kamus Arab-English Dictionary, terdapat dua signifikansi: 

1)  (tunggal, cacat, ketidaksempurnaan, cela, rusak; 2) jamak, 

“aurāt (a) kemaluan wanita, organ genital; (b) kelemahan. Kata 

turunan lainnya antara lain bermakna buta sebelah mata, palsu 

 

262 Fuad Abd al-Bāqi, Mu’am Mufahras li alfdz al-Qur’an al-Karīm  

(Beirūt: Dār al-Fikr, 1407 H/ 1987 M),  h.  606. 
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(misalnya rambut, gigi).dll.263 Pengertian tersebut senada dengan 

makna-makna yang telah diuraikan sebelumnya. 

             Pakaian yang menutup aurat disebutkan dalam QS Al-

Ahzab/33: 59 yaitu perintah menggunakan jilbab.   ُقل النَّبيُِّ  أيَُّهَا  ياَ 
جَلَابِيبِهِنَّ   مِن  عَلَيْهِنَّ  يدُْنيِنَ  الْمُؤْمِنِينَ  وَنِسَاء  وَبَنَاتكَِ  زَْوَاجِكَ   Hai Nabi)   لْ ِ

katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan 

isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan 

jilbabnya ke seluruh tubuh mereka"). Pengertian jilbab telah 

disinggung pada bagian terdahulu yaitu pakaian yang longgar 

yang menutup seluruh tubuh wanita yang dilengkapi dengan 

kerudung.  Sebagaimana disinggung dalam QS Al-Nūr/24: 31 

yaitu perintah menutup kain kudung ke dadanya.  Yang berbunyi:  

جُيوُبِهِن   عَلىَ  بِخُمُرِهِنَّ   Dan hendaklah mereka menutupkan)وَلْيَضْرِبْنَ 

kain kudung ke dadanya). 

Di kalangan masyarakat sering terjadi kesalahpahaman 

seolah-olah jilbab sama dengan kerudung. Padahal sebenarnya 

kerudung yang dalam bahasa arab disebut khimār (bentuk 

jamaknya khumur ) tidak identik dengan jilbab, karena kerudung 

hanya  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  jilbab yang 

harus dikenakan oleh wanita Muslim. 

Klausa    َوَلْيَضْرِبْن  pada ayat tersebut adalah fiil muḍāri yang 

didahului lam amr  (lam untuk memerintah), yang dalam kaidah 

ushul dinyatakan bahwa “al-aṣlu fi al-amr li al-wujūb”, artinya, 

hokum asal pada perintah itu menunjukkan wajib. Muhammad Ali 

Al-Shabuni, menyatakan bahwa lafal al-ḍarb dalam ayat tersebut 

adalah li al-mubālaghah (menunjukkan intensitas atau penekanan 

yang sangat) dalam hal perintah menjaga dan menutup aurat 

tersebut.264 Demikian pula pendapat Al-Sayaukani, bahwa 

 

263 Lihat Fadwa El-Guindi, Veil: Modesty, Privacy, Resistance 

diterjemahkan oleh Mujiburrohman, Jilbab: Antara kesalehan, kesopanan, dan 

perlawanan (Cet.I; Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta, 2005),  h.  228.  

264 Muhammad Ali Al-Shabuni, ṣafwah al-Tafāsir, Juz II (Beirut: Dār 

al-Qur’an Al-Karim, 1401 H/ 1981 M),  h.  336. 
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pemakaian kata al-ḍarb pada ayat tersebut adalah li al-

mubālaghah.265  Dengan demikian perintah tersebut menempati 

posisi penekanan yang sangat kuat.  

          Demikian perintah Allah dalam beberapa ayat untuk 
mengenakan pakaian yang dapat menutup aurat, terutama bagi 

kaum hawa dengan maksud untuk menjaga harkat dan martabat, 

menjaga diri  mereka dari berbagai gangguan. Disamping itu juga  

menunjukan identitas sebagai orang yang beriman dan bertakwa. 

 

               2.  Pakaian Sebagai Perhiasan 

            Secara umum, al-Qur’an membolehkan setiap orang 

memakai pakaian yang bagus-bagus, termasuk memakai pakaian 

yang yang dapat mempercantik diri, seperti yang diterangkan 

dalam QS Al- A’raf /7: 32  yang berbunyi: 

ِ الَّتِيَ أخَْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّي بَِاتِ مِنَ   مَ زِينَةَ اللّ  قلُْ مَنْ حَرَّ

خَالِصَةً   الدُّنْيَا  الْحَيَاةِ  فِي  آمَنوُاْ  لِلَّذِينَ  هِي  قلُْ  زْقِ  الر ِ

لُ الآيَاتِ لِقَوْم  يعَْلمَُونَ       يوَْمَ الْقِيَامَةِ كَذلَِكَ نفَُص ِ
Terjemahnya: 

            Katakanlah (Muhammad)  Siapakah yang mengharamkan 

perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-

hamba-Nya dan  rezki yang baik-baik?" Katakanlah, 

"Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam 

kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) pada hari 

kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu 

untuk orang-orang yang mengetahui.266 

            Orang-orang Arab pada masa jahiliyah, terutama dari 

kabilah Bani Amir telah mengharamkan memakai pakaian ketika 
 

265  Al-Syaukani, Tafsir Fath Al-Qadir, Juz. IV  (Beirut-Libnan: 
Dār al-Fikr, 1426 H/ 2005 M),  h. 23. 

266 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 207. 
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tawaf sekeliling ka’bah, telah mengharamkan sebagian makanan 

ketika mengerjakan haji seperti makan daging, makan yang 

berlemak dan lain-lain. Orang-orang Nasrani dan Yahudi pun, 

sebagian mereka mengharamkan makan yang baik-baik seperti 
halnya perbuatan orang Arab pada masa jahiliyah itu. Maka ayat 

ini dengan tegas memerintahkan kepada Nabi Muhammad, untuk 

menanyakan kepada mereka, siapa yang mengharamkan itu semua 

? jelaslah bahwa yang mengharamkan itu mereka sendiri dan 

bukan merupakan wahyu yang disampaikan Allah kepada Rasul-

Nya.267 Demikianlah Allah memerintahkan memakai pakaian 

yang disyariatkan di tempat-tempat  beribadah, baik dalam salat, 

ketika tawaf dan ibadah lainnya. Demikian halnya diperintahkan 

membiasakan makan dan minum secukupnya dengan tidak 

berlebihan.    

             Menurut jumhur fukaha, ayat ini mengandung pengertian 

bahwa memakai pakaian dan perhiasan yang bagus yang dapat 

mempercantik diri dibolehkan. Kebolehan tersebut bersifat umum, 

yaitu mencakup semua yang dapat dipakai sebagai perhiasan. 

Akan tetapi menurut mereka, keumuman makna ayat tersebut 

telah ditakhsis (dipersempit maknanya) kepada jenis pakaian atau 

perhiasan tertentu yang tidak dilarang oleh dalil lain.268 Oleh 

karena itu memakai emas sebagai perhiasan untuk mempercantik 

diri, seperti cincin, anting-anting atau gelang (menurut pendapat 

jumhur fukaha adalah haram bagi kaum pria, tetapi tidak 

diharamkan bagi kaum wanita. 

           Dasar dari pendapat tersebut di atas adalah karena ayat 

tersebut telah ditakhsis oleh hadis yang melarang laki-laki 

memakai emas sebagai perhiasan. Hadis tersebut antara laian 

adalah : 

 
                 267  Kementerian Agama, AL-Qur’an dan Tafsirnya, 

Jilid III, Juz 8 (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 326. 

 268 Abdul Azis Dahlan (et all), Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 3 

(Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), 1996),  h. 1406.  
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ِ بْنِ زُرَيْر  يعَْنِي الْغَافقِِيَّ أنََّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ   عَنْ عَبْدِ اللَّّ

ُ عَنْهُ يقَوُلُ  ُ   إنَِّ نبَِيَّ  أبَِي طَالِب  رَضِيَ اللَّّ ِ صَلَّى اللَّّ اللَّّ

ذهََبًا   وَأخََذَ  يمَِينِهِ  فيِ  فَجَعَلَهُ  حَرِيرًا  أخََذَ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ 

ذكُُورِ   عَلَى  حَرَامٌ  هَذيَْنِ  إنَِّ  قَالَ  ثمَُّ  شِمَالِهِ  فِي  فَجَعَلَهُ 

تِي     269   )رواه الترمذى(أمَُّ
  Artinya:  

              Dari Abdullah bin Zurair -yaitu Al Aghafiqi- 

Bahwasanya ia mendengar Ali bin Abu Thalib 

radliallahu 'anhu berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam pernah mangambil sutera lalu meletakkannya 

pada sisi kanannya, dan mengambil emas lalu 

meletakkannya pada sisi kirinya. Kemudian beliau 

bersabda: "Sesugguhnya dua barang ini haram bagi 

umatku yang laki-laki."  

             Hadis tersebut di atas mengandung larangan memakai 

emas dan sutera bagi laki-laki, dan kebolehan bagi perempuan. 

Mengenai pakaian dari sutera diperkuat oleh hadis dari Umar, ia 

berkata Aku mendengar Nabi SAW bersabda: janganlah kamu 

memakai sutera, karena sesungguhnya barangsiapa yang 

memakainya di dunia, maka ia tidak akan memakainya di akhirat 

kelak. (HR. muttafaqun alaih). Dan hadis lain yang berbunyi: 

Artinya: diharamkan memakai sutera bagi laki-laki dari umatku 

dan dihalalkan bagi wanita dari umatku. (HR. Abu Dawud).   

            Menurut Sayyid Sabiq (w. 2000 M) ahli fikih kontemporer 

dari Mesir, bahwa ada sekelompok ahli fikih (dari mazhab Hanafi) 

yang berpendapat bahwa hukum laki-laki memakai cincin emas 

adalah makruh tanzih (suatu perbuatan yang apabila dikerjakan 

 

269 Abi ĪSā Muhammad bin Īsā bin Sūrah Ibn Mūsā al-Tirmidzi, 
Mausūah al-Hadīs al-Syarīf: Jāmi’ al-Tirmidzi, Kitāb al-libās (Riyadh: 
1419 H), h. 1828. 
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tidak berdosa dan  apabila ditinggalkan mendapat pujian.270 

Alasan mereka adalah karena banyak diantara sahabat Nabi saw. 

yang memakai emas sebagai perhiasan, seperti Sa’ad bin Abi 

Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, dan Jabir bin Samrah. Selanjutnya 
mereka mengatakan bahwa larangan memakai cincin bagi laki-

laki seperti yang terdapat pada beberapa hadis Nabi saw. tersebut 

bukan menunjuk kepada makna haram, tetapi makruh tanzīh. 

            Bagi kaum perempuan kebolehan berhias dengan emas 

(menurut jumhur fukaha) hanya pada batas-batas kewajaran. 

Artinya pemakaian tidak terlalu banyak atau berlebihan karena 

menurut mereka, hal itu memberi kesan adanya rasa sombong 

karena keduanya menjadi simbol kemewahan dan perhiasan yang 

berlebihan. Sehingga menimbulkan ketidak wajaran kecuali bagi 

kaum wanita.Selaian itu dapat mengundang sikap angkuh. Sikap 

seperti ini dalam ajaran Islam adalah hal yang tidak disukai oleh 

Allah swt., seperti dalam firmannya QS.Luqman/31: 18  

مَرَحاً   الْْرَْضِ  فِي  تمَْشِ  وَلَا  لِلنَّاسِ  خَدَّكَ  رْ  تصَُع ِ وَلَا 

َ لَا يحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَل  فَخُور    إِنَّ اللَّّ
 Terjemahnya: 

              Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia 

(karena sombong)   dan janganlah  berjalan di  bumi 

dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-

orang yang sombong lagi membanggakan diri.271 

             Ayat tersebut menjelaskan  larangan membanggakan diri 

atau menyombongkan diri terhadap sesama manusia dengan 

kekayaan. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong,  

Larangan berlaku sombong juga ditegaskan dalam QS Al-Nisa/4: 

 

270 Abdu Azis Dahlan, (et all), Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 3 (Cet. 

I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), 1996), h. 1406.  

271 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 582. 
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36. Bahwa Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

sombong lagi membanggakan diri.  

            Dalam konteks ibadah, terdapat perintah untuk 

menggunakan pakaian yang indah dan rapi ketika masuk masjid 
untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana disinggung dalam QS 

Al-A’raf /7: 31: 

وكُلوُاْ    مَسْجِد   كُل ِ  عِندَ  زِينتَكَُمْ  خُذوُاْ  آدمََ  بنَِي  يَا 

 ﴾ ٣١وَاشْرَبوُاْ وَلاَ تسُْرِفوُاْ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ الْمُسْرِفيِنَ ﴿
Terjemahnya: 

    Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang 

bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan 

minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah 

tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.272 

Dalam suatu riwayat, dikemukakan bahwa di zaman 

jahiliyah terdapat seorang wanita thawaf di Baitullah dengan 

hanya menngenakan secarik kain. Ia berteriak-teriak dengan 

mengatakan: ”Pada hari ini aku halalkan sebagian atau 

seluruhnya, kecuali yang kututupi ini”. Maka turunlah ayat ini 

yang memerintahkan untuk berpakaian rapi apabila memasuki 

masjid. (Diriwayatkan oleh Muslim yang bersumber dari Ibnu 

Abbas).273  

Menurut Ibnu Arabi (468-543 H) yang dikutip oleh Imad 

Zaki Al-Barudi bahwa perempuan itu bernama Dhuba’ah binti 

Amir bin Qarth. Ia juga menjelaskan bahwa pada zaman itu, 

umumnya masyarakat Arab melaksanakan thawaf tanpa 

mengenakan pakaian, kecuali golongan Hams (gelar suku Quraisy 

dan para sekutunya yang dikenal pemberani dan setia 

 
272 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 207. 

273  Al-Imām Abi Al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wāhid, Asbāb al-Nuzūl 

al-Qur’an,  ditahqiq oleh Kamāl Basyuni Zaglul (Cet. I; Beirut-Libnān : Dār 

al-Kutub al-Ilmiyah, 1411 H/ 1991 M),  h. 228-229. 
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mempertahankan Baitullah). Jika ada golongan lain yang bukan 

golongannya hendak melakukan thawaf, maka ia harus 

menanggalkan bajunya lalu thawaf dengan mengenakan baju khas 

kaum Quraisy. Namun apabila tidak ada satupun orang Quraisy 
yang meminjamkan pakaian baginya, maka ia harus 

menanggalkan pakaiannya lalu thawaf tanpa mengenakan pakaian. 

Berdasarkan tradisi itu maka turunlah ayat yang tersebut di atas.274 

Ayat tersebut di atas mengandung perintah memakai 

pakaian indah dan rapih yang menutup aurat di setiap memasuki 

masjid atau dengan kata lain setiap kali hendak melakukan shalat 

dan thawaf.  Perintah tersebut menunjukkan sebuah kewajiban 

yang harus dilaksanakan.   

Kehidupan manusia yang  melintasi berbagai budaya dan 

peradaban di sepanjang zaman telah mengubah tubuh dan 

penampilan mereka yang oleh El-Guindi disebut sebagai 

modifikasi tubuh.275 Ada beberapa perhiasan yang sering 

digunakan baik laki-laki maupun perempuan  untuk memodifikasi 

tubuhnya yang sifatnya menambah-nambah atau merubah bentuk 

fisik yang asli (ciptaan Allah), seperti operasi kecantikan (bedah 

plastik) yang menurut sementara ulama dilarang dengan alasan 

bahwa pemalsuan tersebut mengandung unsur penipuan,276  

seperti halnya menyambung rambut atau memakai rambut palsu, 

dan yang marak sekarang adalah memakai lensa mata yang 

berwarna bukan dengan maksud pengobatan, mentato dan 

melubangi kulit, potongan rambut dan merubah warnanya. Semua 

 
274 Imad Zaki Al-Barudi, Tafsir al-Qur’an al-Aẓim li Al-Nisā, 

(Qahirah: Maktabah Al-Taufiqiyyah,  2007. Tim Penerjemah Pena, Tafsir Al-

Qur’an Wanita  (Jakarta: Pena Pundi Aksara, t.t.),  h. 134.   

275 Fadwa El-Guindi, Veil: Modesty, Privacy, Resistance 

diterjemahkan oleh Mujiburrohman, Jilbab: Antara kesalehan, kesopanan, dan 

perlawanan (Cet.I; Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta, 2005),  h. 106.  

276 Amru Abd Mun’im Sālim, Ahkām al-Zīnah li al-Nisā, Edisi 

Indonesia Etika Berhias wanita Muslimah, Terj. Abu Ihsan al-Atsari, (Solo: al-

Tibyān, t.th.),  h.  282. 
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itu dilakukan dengan alasan estetika untuk kecantikan dan 

keindahan yang tentu saja telah merubah ciptaan Allah. (konon 

kabarnya kebiasaan mentato itu  banyak dilakukan oleh bangsa  

Afrika sebagai lambang keperkasaan).  
              Muhammad Uwaidah dalam bukunya fiqih wanita, 

menyatakan bahwa setiap kali akal wanita berkurang maka 

semakin terlihat tabarruj mereka. Dan setiap kali kebodohan 

mereka bertambah, maka akan lebih parah dalam berhias 

sebagaimana layaknya wanita jahiliyah dahulu.277  Itulah yang 

terjadi pada sebahagian kaum wanita, karena kemajuan zaman 

menjadikan aneka ragam perhiasan yang digunakan, meski 

sesungguhnya tidak dibenarkan dalam agama.  

                3.  Pakaian sebagai Perlindungan 

             Salah satu jenis pakaian lahir adalah pakaian 

perlindungan, terutama perlindungan  fisik. Sebagaimana 

disebutkan  dalam QS Al-Anbiya/21: 80 yang berbunyi: 

فهََلْ   بَأسِْكُمْ  ن  م ِ لِتحُْصِنكَُم  لَّكُمْ  لبَوُس   صَنْعَةَ  وَعَلَّمْنَاهُ 

 ﴾ ٨٠أنَتمُْ شَاكِرُونَ ﴿
Terjemahnya: 

 Dan Kami ajarkan (pula)  kepada Daud cara membuat 

baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam 

peperanganmu. Apakah kamu bersyukur (kepada 

Allah)?.278 

Klausa    لبَوُس   dan  صَنْعَةَ   terdiri dari dua kata, yaitu صَنْعَةَ 

 merupakan isim masdar (kata benda) dari kata صَنْعَةَ    Kata  .لبَوُس  

kerja   ََيصَْنعَُ       -صَنع  dengan akar kata ع    –ن    -ص  yang artinya 

 

277 Kamil Muhammad Uwaidah, Al-Jami’ fī fiqh al-Nisā (Cet. I; 

Beirut-Libanon: Dār al-kutub al-Ilmiyah, 1417 H/ 1996 M),  h.  694. 
278 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 457-458. 
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mengerjakan atau membuat sesuatu.279 Dengan demikian  ََصَنع 

dapat dimaknai sebagai pembuatan. Sedang kata   لبَوُس  berasal dari 

kata   َيلَْبَسُ    -لبَِس    yang artinya memakai. Pada awalnya   لبَوُس  

digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang dipakai. Dari kata 
ini muncul istilah   ٌلِباَس  yang artinya pakaian. Kemudian 

pemakaian kata ini menyempit dan hanya digunakan untuk 

menyebut pakaian atau alat untuk menutup tubuh yang terbuat 

dari besi, atau baju besi (  ُرْع  Kadang juga disebut sebagai 280.(الدِّ 

perisai/ pelindung diri yang terbuat dari besi. 

Menurut Sayyid Quthb (w. 1966 M), bahwa ayat tersebut 

mengandung makna pembuatan baju besi yang bundar dan 

menutupi tubuh dengan melingkar, yang sebelumnya hanyalah 

lembaran tameng dan keras. Baju besi yang bundar dan melingkar 

lebih mudah dipakai dan lebih elastis. Tampaknya Dawudlah yang 

pertama kali menemukan cara membuat baju besi seperti ini 

dengan ajaran dari Allah langsung. Allah mengangerahkan kepada 

manusia ilmu Dawud dalam pembuatan baju besi ini untuk 

menjaga mereka dalam peperangan.281 

Sementara M. Quraish Shihab (1944 M) berpandangan 

bahwa kata  ِلَبُوْس  (labūs) dipahami sebagai alat yang terbuat dari 

besi yang dipakai dalam peperangan.282 Senada dengan Kamal 

Faqih Imāni bahwa kerangka-kerangka rujukan yang ada dalam 

al-Qur’an menunjukkan bahwa kata   ِلَبُوْس  (labūs) yang disebutkan 

 
279 Abī Husain Ahmad Ibn Fāris bin Zakariyā, Mu’jam maqāyīs al-

lughah,  Juz III  (t.t. : Dār al-fikr, t.th.),  h. 313.  Lihat juga Ahmad Warson 

Munawwir, Kamus al-Munawwir  (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku 

Ilmiah keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir,  1984),  h. 852.  

280 Ibrahim Anis, et al. al-Mu’jam al-Wasīt   (Mesir: Dār al-Ma’ārif, 

1986), h. 849.  

281 Sayyid Quthb, Fi Zilāl  Al-Qur’an,  jilid 5. juz 19-25 (Cet. 12; 
Qahirah: Dal-Syurūf li Atthibāah wa al-Nasyr,  1987 M/ 1406 H),  h. 78. 

282  M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah : Pesan, kesan dan 
keserasian al-Qur’an  (Cet. I., Vol. 8,  Jakarta: Lentera Hati, 2002),  h.  

491.  
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dalam ayat ini berarti baju besi yang digunakan sebagai sarana 

perlindungan  dalam perang.283 Dalam surah lain disebutkan pula 

pakaian perlindungan yang melindungi tubuh dari cuaca ekstrim, 

hal ini disinggung dalam QS Al-Nahl/16: 81.  Menutup tubuh baik 
secara keseluruhan maupun sebagian sebenarnya merupakan 

kebutuhan manusia itu sendiri yang ingin terlindungi dari 

sengatan panas dan dingin yang menusuk. Atas dasar itu pula 

manusia kreatif menciptakan pakaian. Adapun pakaian 

perlindungan secara rohani akan diuraikan pada bagian 

berikutnya. 

 

          b.  Al-Libās Al-Ma’nawīy 

            Pakaian secara maknawi di sini adalah kebalikan dari yang 

hakiki, diantaranya adalah pakaian batin,  yang dimaksud adalah 

pakaian takwa yang disinyalir sebagai pakaian yang lebih baik 

dari pakaian lainnya. QS Al-A’raf/7: 26   َمِنْ    وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذلَِكَ خَيْرٌ ذلَِك

﴿ يذََّكَّرُونَ  لَعلََّهُمْ   ِ اللّ  ﴾٢٦آيَاتِ     Dan pakaian takwa itulah yang paling 

baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda 

kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. ini 

merupakan pakaian batin atau pakaian hati manusia yang 

mewarnai pakaian lahirnya.  

            Jika dibaca secara konotatif-metaforik (majāziyyah) 

dengan melihat kepada kata takwa yang berasal dari kata  ََوَقى  

yang bentuk masdarnya   ًَوقَاية berarti menjaga, melindungi, 

kewaspadaan dan kehati-hatian.284 Perwujudan makna tersebut 

bila dikaitkan dengan pengertian libās yang terdapat dalam  

 

               283  Kamal Faqih Imāni, An Enlightening 

Commentary into The Holy Qur’an, Jilid X (Isfahan, Iran: The scientific 

and Religious Research Centre; Amīrul Mu’minin ‘Alī, 1432 H/ 2011 M), 

h. 364. 

284  Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir  
(Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah keagamaan Pondok 
Pesantren al-Munawwir, 1984),  h. 1684. 
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beberapa kitab mu’jam, yang  menyebutkan bahwa makna libās 

taqwā  adalah iman, malu dan amal shaleh. Para ahli tafsir 

mengungkapkan perbedaan pendapat para sahabat tentang arti 

pakaian takwa. Usman bin Affan dan Ibnu Abbas mengartikannya 
dengan amal kebajikan (amal ṣālih), Ibnu Zubair dengan takut 

kepada Allah(khasy’yah Allah), Ibnu Qatadah dan al-Juraij 

dengan keimanan (al-imān), sedangkan Ma’bad dan al-Hasan 

dengan rasa malu (al-hayā).285 Tampak jelas bahwa masing-

masing imam tersebut menyeleksi dan memilih arti kata 

berdasarkan indikasi yang mengarah kepada maksud tersebut.  

            Pakaian takwa yang dimaknai  iman, malu dan amal shaleh 

tersebut dapat dijabarkan bahwa hanya orang-orang yang 

memiliki keimanan  yang sempurna yang mampu  tampil dan 

bersikap sesuai aturan-aturan Allah sehingga keindahannya asli 

dan abadi. Ia mengenakan pakaian yang bukan hanya sekedar 

memenuhi syarat keindahan dan mengikuti selera sendiri, akan 

tetapi ia akan berusaha tampil indah dihadapan manusia dan indah 

menurut pandangan Allah. Karena adanya rasa malu 

memperlihatkan anggota badannya yang tidak pantas dilihat oleh 

orang lain, dan atau bersikap yang tidak wajar dan kurang etis. 

Semua ini hanya dapat diwujudkan oleh orang yang beriman dan 

bertakwa. Karena sikap iman dan takwa itu mesti dibuktikan 

dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-Nya 

dalam mengarungi kehidupan. Dan hanya jiwa yang diliputi 

dengan keimanan dan ketakwaan inilah yang akan membentuk 

manusia yang berakhlak mulia dan tulus melakukan amal shaleh.  

Dan di antara akhlak  baik yang dibawa Nabi Muhammad saw 

adalah akhlak memiliki sifat malu.  

            Sifat malu dinilai sebagai bagian dari keimanan, tak dapat 

dipungkiri bahwa sebagian dari sikap malu yang diperintahkan 

 

               285 Abdul Azis Dahlan (et all), Ensiklopedia Hukum Islam, 

Jilid 3, (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),  h. 1368.  
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oleh agama adalah kesopanan, memiliki etika dan akhlak. 

Menutup aurat adalah sebuah kesopanan dan perhiasan terbesar 

yang bisa menjaga dan memelihara dan menjauhkan seseorang 

dari fitnah. Karena itu hilangnya rasa malu dari diri seseorang 
merupaka kekurangan dari sisi keimanannya dan melenceng dari 

fitrahnya. 

           Manusia adalah makhluk yang beradab dan berakal, 

manusia punya rasa malu sehingga Allah swt memberikan pakaian 

guna menutupi auratnya, dan aturan ini harus dipenuhi. Perintah 

untuk menggunakan pakaian yang menutupi aurat adalah suatu 

penghargaan Allah kepada kaum wanita. Islam sangat menjunjung 

tinggi harkat dan martabat seorang wanita, karena dengan  jilbab 

menjadikan diri wanita terpelihara dan terlindungi.  

            Dengan demikian maka  fungsi pakaian takwa yaitu untuk 

memelihara dan menjaga diri dari sikap dan perbuatan yang dapat 

menjatuhkan ke dalam jurang kenistaan dan dosa. Pakaian takwa 

(iman, malu dan amal shaleh) yang disebut juga sebagai pakaian 

batin,  seharusnya lebih diprioritaskan, karena dari pakaian batin  

akan terwujud pakaian secara lahiriah. Jika ia memiliki dan 

memakai pakaian takwa (iman,malu dan amal shaleh) tersebut, 

maka pakaian lahirnya akan terbentuk berlandaskan pakaian 

takwa tersebut, demikian sebaliknya. Itulah sebabnya dikatakan 

bahwa pakaian lahir seseorang mencerminkan kepribadian atau 

karakter yang dimilikinya. Karena jika rohani seseorang baik, 

maka penampilan jasmaninya akan turut tampil baik demikian 

sebaliknya. 

            Al-libas secara maknawī dapat pula berarti diliputi oleh 

sesuatu, misalnya malam sebagai pakaian maksudnya bahwa 

kegelapan menyelimuti malam, sebagaimana disebutkan dalam 

QS Al-Furqan/25:  47. Demikian pula pasangan suami istri 

disebut sebagai pakaian  (QS Al-Baqarah/2: 187,  yang saling 

menutupi segala bentuk kekurangan dan saling melengkapi serta 

menjaga harkat dan martabat masing-masing.   
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           c. Al-libās  Berupa Ganjaran 

             Al-Qur’an menyebutkan pakaian sebagai ganjaran atau 

balasan terhadap amal perbuatan manusia, baik itu balasan di 

dunia di masa hidupnya maupun balasan di akhirat yang berupa 
siksaan di neraka atau kenikmatan  di surga. Ganjaran di dunia, 

misalnya dalam QS Al-Nahl/16: 112 Yang berbunyi: 

يَأتْيِهَا   طْمَئنَِّةً  مُّ آمِنَةً  كَانتَْ  قَرْيَةً  مَثلَاً   ُ اللّ  وَضَرَبَ 

فَأذَاَقهََا    ِ اللّ  بِأنَْعمُِ  فكََفَرَتْ  مَكَان   كُل ِ  ن  م ِ رَغَداً  رِزْقهَُا 

ُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كَانوُاْ يَصْنعَُ   ﴾ ١١٢ونَ ﴿اللّ 
 Terjemahnya: 

  Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) 

sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezki 

datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, 

tetapi (penduduk) nya mengingkari ni`kmat-nik`mat 

Allah, karena itu Allah menimpakan kepada mereka 

bencana kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang  

mereka perbuat.286 

 Kata  ًرَغَدا pada ayat di atas berasal dari akar kata   د   -غ    -ر   

yang menunjukkan arti   ُأطَْيبَُ العَيْش  (kehidupan yang lebih baik), 

layak, luas dan tidak ada kesukaran 287 Dalam konteks ayat ini 

Allah menjelaskan bahwa Dia telah memberikan keberkahan suatu 

negeri dengan kehidupan yang nyaman. Akan tetapi karena 

penduduknya tidak mensyukuri nikmat itu, sehingga Allah 

menggantinya dengan malapetaka.  

              Frase    ِوَالْخَوْف الْجُوعِ  لِبَاسَ   (pakaian kelaparan dan 

ketakutan), pada   ayat di atas mengandung pengertian bahwa 

 
286 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 381. 

287 Ibn Fāris bin Zakariyā, Abī Husain Ahmad, Mu’jam maqāyīs al-

lughah, Juz II (t.tp: Dār al-fikr, t.th),  h.  417.  
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Allah membuat mereka diliputi rasa kelaparan setelah sebelumnya 

hidup mereka sejahtera dan diliputi rasa ketakutan setelah tadinya 

mereka merasakan keamanan. ungkapan ini memberikan 

gambaran bahwa mereka yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat 
Allah akan dihinggapi oleh kelaparan dan diliputi ketakutan 

sebagaimana pakaian yang melekat dan meliputi seseorang.  

            Ada ulama yang memahami dengan menunjuk kota Mekah 

yang pernah mengalami masa paceklik, setelah berlarut 

kekejaman dan kedurhakan mereka, sehingga pada akhirnya 

mereka mengalami tahun-tahun sulit sebagaimana yang dialami 

oleh masyarakat Mesir pada masa Nabi Yusuf as. (HR. Bukhari, 

Muslim dan lain-lain melalui  ’Abdullah Ibn Mas’ud).  

            Pada ayat yang lalu dijelaskan bahwa orang-orang yang 

berhijrah, berjihad dan bersabar memperoleh ampunan dari Allah, 

sementara pada ayat ini dijelaskan tentang balasan di dunia bagi 

orang-orang yang kufur nikmat. 

            Kufur nikmat adalah salah satu penyebab datangnya 

bencana, karena harta yang dititip oleh Allah kepada manusia 

keberadaannya hanya sebatas cobaan (QS Al-Zumar/39: 49) untuk 

menguji manusia di dunia, bahkan dapat menjadi faktor yang 

mendorong seseorang berbuat dosa dan kedurhakaan, sehingga 

ganjaran ditimpakan kepada mereka.288 Nikmat Allah bukan 

hanya dinilai sebagai sesuatu yang baik, tetapi juga 

mengisyaratkan bahwa perolehan dan penggunaannya harus pula 

dengan cara yang baik, karena tanpa memperhatikan hal tersebut 

manusia akan mengalami kesengsaraan dalam hidupnya (QS Al-

Taubah/9: 34). Olehnya itu manusia perlu waspada terhadap 

penggunaan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah, agar tidak 

 

            288  Muhammad bin Muhammad Abī al- Su’ūd,  Irsyād al-‘Aql al-

Salīm ilā mazāyā al-Kitāb al-Karīm,  jilid IV (t.t: Dār al-Fikr li al-Tibā’ah wa 

Al-Nasyr wa al-Tauzī’, t.th),  h.  219.  
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lupa akan fungsi dan misinya sebagai hamba dan khalifah Allah di 

bumi serta terhindar dari azab.289  

           Hadis yang disebutkan terdahulu  menyinggung tentang 

ganjaran atau balasan bagi mereka yang durhaka, yaitu balasan 
berupa pakaian kelaparan dan ketakutan. Karena realitas 

menunjukkan bahwa seseorang akan merasakan kebahagiaan 

apabila  makanan yang dibutuhkan tetap tersedia dan aman dari 

segala rasa takut. Oleh karena itu dalam  QS Quraisy/106: 4  Allah 

menjelaskan bahwa  anugerah-Nya yang agung kepada suku 

Quraisy dan juga lainnya adalah memberikan mereka makanan 

dan menghilangkan rasa takut. 

نْ خَوْف  ﴿ ن جُوع  وَآمَنَهُم م ِ ذِي أطَْعمََهُم م ِ
 ﴾ ٤الَّ

Terjemahnya: 

               Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk 

menghilangkan lapar  dan mengamankan mereka dari 

ketakutan.290  

            Selain kelaparan dan ketakutan, Allah juga memberi 

ganjaran berupa kesedihan sebagaimana disebutkan dalam QS 

Ali-Imran/3: 153, yang menyatakan bahwa Allah mengganjar 

kamu berupa kesedihan di atas kesedihan (      َبِغم اً  غُمَّ فَأثَاَبَكمُْ  ), M. 

Quraish Shihab (1944 M)  menyatakan  bahwa ada pendapat yang 

menyatakan bahwa makna redaksi ini berarti banyak dan silih 

bergantinya kesedihan karena tidak memenuhi perintah Rasul dan 

ajakan beliau, sehingga banyak dan silih berganti kesedihan yang 

menimpa. Dan sebagian ulama memahami ayat ini sebagai bukti 

perlindungan Allah swt., dan kata fa aṡābakum  merupakan 

ganjaran positif. Yakni Allah mengganti kesedihan yang lebih 

besar dengan kesedihan yang lebih ringan yang  datang kemudian 

agar kesedihan besar itu tidak memenuhi pikiran kamu, bahkan 

 
             289 Mardan, Wawasan Al-Qur’an tentang Malapetaka  

(Cet. I; Jakarta: Pustaka Arif, 2009),  h. 162.  

             290 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h.  916. 
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terlupakan olehmu dengan datangnya kesedihan baru.291  

Demikian  sanksi yang terdapat di dunia bagi orang yang kufur 

nikmat dan azab akhirat yang akan mereka terima.  

             Adapun ganjaran di akhirat kelak yaitu firman Allah 
dalam QS Al-Kahfi/18: 31 yang berbunyi: 

الْْنَْهَارُ   تحَْتِهِمُ  مِن  تجَْرِي  عَدْن   جَنَّاتُ  لهَُمْ  أوُْلئَكَِ 

ثيَِاباً   وَيَلْبسَُونَ  ذهََب   مِن  أسََاوِرَ  مِنْ  فيِهَا  يحَُلَّوْنَ 

عَ  فيِهَا  تَّكِئيِنَ  مُّ وَإسِْتبَْرَق   سُندسُ   ن  م ِ لَى خُضْراً 

 ﴾ ٣١الْْرََائكِِ نعِْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنتَْ مُرْتفََقاً ﴿
Terjemahnya: 

Mereka itulah yang memperoleh surga `Adn, yang 

mengalir dibawahnya sungai-sungai;  (dalam surga itu) 

mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai 

pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal, sedang 

mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang 

indah. (Itulah)  sebaik-baik pahala, dan tempat-istirahat 

yang indah.292   

            Kata   أسََاوِر  (asāwir)   merupakan bentuk jamak yang 

berasal dari kata  سِوار ُِ  (siwār), yang bermakna gelang, Ia juga 

merupakan jamak dari bentuk jamak   أسَْوِرَة  (aswirah).293  

Penggunaan bentuk jamak dari suatu kata yang telah berbentuk 

jamak memberi isyarat banyaknya dan beraneka ragamnya gelang 

 
291 M. Qurais Shihab, Tafsir al-Mishbah : Pesan, kesan dan 

keserasian al-Qur’an (Cet. I., Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002),  h.  

247. 

292 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 406. 

293 Ibrahim Anis, et al. al-Mu’jam al-Wasīt (Mesir: Dār al-
Ma’ārif, 1986),  h. 487. 
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yang akan menghiasi penghuni surga kelak.294 Di mana gelang-

gelang tersebut berasal dari emas. 

Selanjutnya kalimat   ن سُندُس  وَإِسْتبَْرَق  وَيلَْبَسُونَ ثِياَباً خُضْراً مِّ
(mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan tebal). Kata 

 adalah pakaian berwarna hijau yang merupakan warna  ثِياَباً خُضْراً 

alami seperti dedaunan yang menyejukkan pandangan dan 

perasaan.  

Ayat di atas menjelaskan bahwa mereka dihiasi dengan 

gelang-gelang emas dan pakaian yang terbuat dari sutra. 

Sementara ulama memahami ayat di atas sebagai contoh dari 

kehidupan duniawi dengan simbol-simbol kemegahan 

sebagaimana yang biasa dikenal dalam kehidupan duniawi. 

Dengan demikian keadaannya di surga nanti tidak harus sama 

persis seperti bunyi teks ayat ini. Begitu juga dengan warna hijau, 

yang merupakan warna yang menyejukkan mata dan biasa 

dijadikan simbol kesuburan serta kesucian. 295 Demikian 

gambaran kenikmatan, kemegahan, dan kebahagiaan penghuni 

surga. Ia mencakup segala sesuatu yang disenangi oleh manusia, 

yakni tempat, makanan, minuman dan pakaian, sehingga segala 

yang menyenangkan akan ditemukan di sana sebagai ganjaran 

amal shaleh yang pernah dilakukan. Diantara ayat yang 

menyinggung hal tersebut terdapat dalam QS Al-Hajj/22: 23; 

QS.Fātir/35: 33; dan QS.Al-Insān/76: 21.  

           Sebaliknya mengenai ganjaran di akhirat nanti terhadap 

perbuatan dosa yang pernah dilakukan, disinggung dalam QS 

Ibrahim/14: 50 : yang berbunyi: 

 

294 M. Qurais Shihab, Tafsir al-Mishbah : Pesan, kesan dan 
keserasian al-Qur’an  (Cet. I., Vol. 8, Jakarta: Lentera Hati, 2002),  h.  

54. 

 295 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, : Pesan, kesan dan 
keserasian al-Qur’an (Cet. I., Vol. 8, Jakarta: Lentera Hati, 2002),  h. 54. 
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ن قطَِرَان  وَتغَْشَى وُجُوهَهُمْ النَّارُ ﴿  ﴾ ٥٠سَرَابيِلهُُم م ِ
Terjemahnya: 

  Pakaian mereka dari cairan aspal  dan wajah  mereka 
ditutup oleh api neraka.296 

             Klausa    قَطِرَان ن  م ِ  pakaian mereka  dari cairan)” سَرَابِيلُهُم 

aspal,”  Kata sarābīl (سرابيل ) merupakan  bentuk jamak dari kata 

tunggal sirbāl ( ل  yang berarti baju yang terbuat dari 297 .(  سربا 

jenis apapun.298 Dalam konteks ayat ini, baju atau pakaian orang-

orang yang berdosa (pada hari dikumpulkannya mereka 

menghadap ke hadirat Allah) adalah tembaga yang dicairkan 

sampai panasnya mendidih299 Jalalain menafsirkan bahwa pakaian 

(baju) mereka dari aspal yang sangat mudah menyala dan muka 

mereka ditutup oleh api neraka.300 Sementara Ibnu Katsir bahwa 

maksudnya adalah pakaian yang mereka kenakan terbuat dari  

bahan yang digunakan untuk mengecat unta. Qatadah 

mengatakan, qathirān  itu adalah bahan yang paling lekat dengan 

api. Ibnu Abbas ra mengatakan sebagaimana dikutip oleh Ibnu 

Katsir bahwa ”Qathiran adalah kuningan yang 

meleleh”.”sarābīluhum min qathran” yaitu pakaian mereka dari 

kuningan yang panasnya mencapai puncak. Makna ini juga 

diriwayatkan dari Mujahid, Ikrimah, Said bin Jubair, al-Hasan dan 

 
296 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 353. 

297  Muhammad Fuād ’Abd. Al-Bāqi, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfādz 

al-Qur’an al-Karim, (al-Kāhirah: Dār al-hadīs, 1428 H/ 2007 M),  h. 467-468. 

298 Al-Rāgib al-Asfahāni,  Mu’jam Mufradāt  Al-Fādz al-Qur’an, 

(Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 406. 

299  Al-Rāgib al-Asfahāni,  Mu’jam Mufradāt  al-Fādz al-Qur’an  

(Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 422. 

300   Imam Jalalain, Tafsīr Jalalain   (Beirut: Dār al-Ma’rifah /1416H / 

1995 M),  h. 337. 
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Qatadah.301 Dari sini dipahami bahwa pakaian (orang-orang yang 

berdosa) di akhirat nanti berasal dari cairan panas yang meleleh 

seperti aspal dan tembaga yang menyelimuti tubuhnya bagaikan 

baju yang membungkus tubuh mereka. 
            Lanjutan ayat  ُوَتغَْشَى وُجُوهَهُمْ النَّار ”Dan muka mereka ditutup 

oleh api neraka” seperti firman Allah swt. Dalam QS Al-

Mu’minun/23: 104  نَ  تلَْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُو   (”Muka mereka 

dibakar api neraka dan mereka di dalam neraka itu dalam 

keadaan cacat.”) Juga terdapat dalam QS Al-Hajj/22: 19   ْعَتْ لَهُم قُط ِ

الْحَمِيمُ   رُؤُوسِهِمُ  فَوْقِ  مِن  يصَُبُّ  نَّار   ن  م ِ  Maka orang kafir akan) ثِيَابٌ 

dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. 

Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka). 

            Menurut Sayyid Quthb (w. 1966 M) bahwa gambaran-

gambaran yang tersebut pada ayat-ayat di atas seperti terbakarnya 

wajah-wajah sehingga cacat dan melepuh, bentuknya menjadi 

jelek dan warna menjadi belang, merupakan gambaran yang 

sangat menyakitkan.302 Sementara makna pakaian-pakaian mereka 

dari api neraka menurut M. Quraish Shihab (1944 M) bahwa  kata 

عَتْ   yang berarti (’qatha) قطع   terambil dari kata (quthhi’at)  قُط ِ

memotong. Patron yang digunakan ayat ini, disamping berbentuk 

pasif yakni tidak disebutkan siapa pelakunya, juga mengandung 

makna banyak atau berkali-kali. Ini dapat berarti bahwa para 

penghuni neraka itu diukurkan dan dibuatkan oleh malaikat 

banyak pakaian dari api, sehingga mereka memakai pakaian 

berlapis-lapis.303 Ibnu Asyur (1879 M)  memahami bahwa kata 

tersebut mengandung makna hiperbola dan menurutnya itu 

 

                301 Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir,  Juz II  (Cet I. Beirut: 
Maktabah al-Nur al-Ilmiyah, 1412 H / 1992 M),  h. 561-562. 

302 Sayyid Quthb, Fī zilāl al-Qur’an, juz 19-25. jilid 5 (Cet. 12; 
Qahirah: Dal-Syurūf li Atthibāah wa al-Nasyr,  1987 M/ 1406 H),  h. 195. 

303 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, : Pesan, kesan dan 

keserasian al-Qur’an  (Cet. I., Vol. 9., Jakarta: Lentera Hati, 2002),  h.  

34. 
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mengisyaratkan cepatnya pengukuran dan pembuatan baju-baju 

itu buat mereka.304     

Demikian metode pemaparan al-Qur’an tentang fenomena-

fenomena alam semesta, fenomena hari kiamat, kebinasaan orang-
orang terdahulu, perumpamaan-perumpamaan, pelajaran-pelajaran 

dan menggambarkan makna-makna dalam gambaran yang dapat 

diketahui dengan panca indra dan peristiwa-peristiwa yang 

bergerak dan hidup, serta renungan-renungan untuk 

membangkitkan perasaan-perasaan iman, takwa, getaran hati, dan 

pasrah. Itulah nuansa yang tersebar dalam berbagai ayat dalam al-

Qur’an. 

2. Etika Pakaian Syar’iy  

Agama sangat memperhatikan etika dalam hal penggunaan 

al-libās kaitannya dengan anggota tubuh manusia, di mana 

terdapat aturan yang berkaitan dengan tubuh dan segala yang 

menutupinya sesuai ajaran agama. Dalam kehidupan sehari-hari 

banyak ditemui model-model pakaian yang dikenakan masyarakat 

yang tidak relevan  atau tidak merujuk pada apa yang telah 

diajarkan al-Qur’an dan al-sunnah.  

pakaian yang benar dan sesuai dengan tuntunan Allah dan 

Rasulnya memiliki syarat-syarat, dan tidak semua pakaian yang 

disebut sebagai pakaian muslimah dapat disebut sebagai pakaian 

yang syar’i. Pakaian yang memenuhi syarat seperti itu bukanlah 

pakaian suatu golongan atau aliran tertentu, misalnya mereka yang 

ekstrim dalam berislam. Akan tetapi semua syarat yang telah 

ditetapkan itu bersumber dari  al-Qur’an dan Hadits yang shahih, 

dan bukan pemahaman aliran dan golongan tertentu. Hal ini 

karena seringkali menjadi kendala bagi mereka yang ingin 

mengenakannya, karena mereka enggang mengenakannya akibat 

adanya persepsi-persepsi tersebut. 

 

               304 Ibnu ‘Āsyur , Muhammad Thahir, Tafsir Al-Tahrir 
wa al-Tanwīr   (t.t.: Dār Sahnun li Al-Nasyr li al-Tauzi’, t.th),  h. 378. 
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Tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman masyarakat 

tentang jilbāb masih sebatas pada pakaian yang dapat menutupi 

badan dan kepala saja, tanpa memperhatikan mekanisme 

penggunaannya. Apakah pakaian itu menampakkan bentuk tubuh 
(ketat), tipis (transparan), dan lain sebagainya. Kesalahpahaman 

yang sering dijumpai di tengah masyarakat adalah anggapan 

bahwa busana muslimah itu yang penting sudah menutup aurat, 

sedang bentuk dan model potongan yang mencetak bentuk tubuh 

atau transparan dianggap bukan suatu masalah. Padahal tidak 

demikian pakaian yang dikehendaki atau sesuai dengan etika 

syar’i. 

Untuk itulah maka penulis akan menguraikan  syarat dan 

ketentuan libās yang benar yang berdasarkan al-Qur’an  dan 

Sunnah Rasulullah saw untuk meluruskan kesalahpahaman 

semacam itu agar kita dapat kembali kepada ajaran Islam secara 

murni serta bebas dari pengaruh lingkungan, pergaulan, adat 

istiadat kelompok masyarakat yang sekuler.  

Terdapat sekian banyak ayat dan hadis yang menjelaskan 

tentang berbagai syarat pakaian yang sesuai dengan tuntunan 

agama, dan  ayat yang penulis jadikan sebagai petunjuk secara 

umum yang  menyangkut tentang ketaatan kepada Allah dan 

Rasul-Nya, adalah firman Allah dalam QS Al-Ahzab/33: 36: 

  ُ اللَّّ قَضَى  إِذاَ  مُؤْمِنَة   وَلَا  لِمُؤْمِن   كَانَ  وَرَسُولهُُ  وَمَا 

  َ مِنْ أمَْرِهِمْ وَمَن يعَْصِ اللَّّ أنَ يكَُونَ لهَُمُ الْخِيَرَةُ  أمَْراً 

بيِناً ﴿  ﴾ ٣٦وَرَسُولَهُ فقََدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّ

 Terjemahnya: 

            Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mu'min dan  

perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya 

telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang 

lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan 

barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka 
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sungguh  dia telah tersesat, dengan kesesatan yang 

nyata.305 

Ayat di atas mencerminkan kewajiban taat kepada Allah 

dan Rasul saw., ketaatan kepada Rasul merupakan bagian dari 
ketaatan kepada Allah swt., dan ketaatan ini mencakup semua 

jenis laki-laki dan perempuan.  Menurut penulis, ayat tersebut 

tidak terbatas hanya pada kasus-kasus tertentu yang berkaitan 

riwayat asbab al-nuzulnya, tetapi  mencakup hal lain yang 

berhubungan dengan  kehidupan manusia, seperti halnya etika 

menggunakan al-libās yang sesuai dengan tuntunan al-Qur’an dan 

hadis berikut ini:   

a. Menutup  Aurat 

           Pada hakikatnya menutup tubuh adalah fitrah manusia, 

bagaimanapun primitifnya suatu golongan, maka ia tetap memiliki 

naluri untuk menutup tubuh atau auratnya, minimal menutup aurat 

besarnya. Meskipun demikian Allah tetap memerintahkan untuk 

menutup aurat terutama bagi wanita untuk menjaga harkat dan 

martabat manusia.  Dalam QS Al-Ahzab /33: 59 yang berbunyi: 

الْمُؤْمِنِينَ  وَنسَِاء  وَبنََاتكَِ  زَْوَاجِكَ  لْ ِ قلُ  النَّبِيُّ  أيَُّهَا  يَا 

فلََا   يعُْرَفْنَ  أنَ  أدَنَْى  ذلَِكَ  جَلَابيِبهِِنَّ  عَليَْهِنَّ مِن  يدُنْيِنَ 

حِيماً   ُ غَفوُراً رَّ  يؤُْذيَْنَ وَكَانَ اللَّّ
Terjemahnya:  

 
305 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 598. 
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           Wahai Nabi ! katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-

anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu’min, 

”Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh 

tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih 
mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. 

Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha 

penyayang.306 

           Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa istri Rasulullah 

pernah keluar malam untuk buang hajat. Pada waktu itu orang-

orang fasik datang mengganggu. Hal ini diadukan kepada 

Rasulullah saw. Sehingga Rasul menegurnya. Mereka menjawab: 

”Kami hanya mengganggu hamba sahaya”. Maka turunlah ayat ini 

sebagai perintah untuk berpakaian tertutup, agar dikenal sebagai 

wanita merdeka. Sehingga orang fasik tidak berani menjadikan 

mereka sebagai sasaran gangguan dan pelecehan.307  

            Menurut beberapa riwayat, bahwa sebelum Islam datang, 

jilbab sudah dipakai oleh kaum wanita arab yang merdeka. Para 

wanita budak tidak memakai jilbab. Namun pada masa itu jilbab 

hanya dipakai sekadar untuk menutup sebagian rambut, 

sedangkan leher tetap dibiarkan terbuka. Bahannya pun terbuat 

dari bahan yang tipis. Kaum wanita Arab pada waktu itu senang 

mempertontonkan perhiasan dan kecantikan mereka. Pemakaian 

jilbab ketika itu hanyalah adat kebiasaan yang sudah lama 

dijalankan. Wanita yang memakai jilbab dianggap sebagai wanita 

yang baik dan terhormat. Sebaliknya yang tidak memakai jilbab 

dinilai sebagai wanita tidak terhormat, sampai sekarang pun 

wanita yang membuka auratnya di depan umum mudah dituduh 

atau dinilai sebagai wanita yang kurang baik kepribadiannya.  

 
306 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h.  603. 

              307 Imām Abi al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wāhidiy, Asbāb 

Nuzūl al-Qur’an, Tahqiq Kamal Basyuni Zaglūl (Cet. I; Beirut-Libnan: 
Dār al-Kutub al-Ilmiyah,1991 M/ 1411 H),  h.  377. 
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            Untuk itu, maka ayat 59 dari surah Al-Ahzab  tersebut 

memerintahkan wanita mukmin secara umum untuk memakai 

jilbab yang dapat menutup auratnya. Karena  syarat yang paling 

utama yang harus diperhatikan dalam memilih pakaian yang akan 
dikenakan adalah menutup aurat.  Sebagaimana telah disebutkan 

pada bagian terdahulu, bahwa batas aurat laki-laki adalah mulai 

dari pusar sampai lutut, meskipun dalam kondisi tertentu 

diperbolehkan bagi mereka untuk menyingkap sebahagian 

pahanya sebagaimana yang pernah terjadi pada Rasulullah saw., 

ketika perang khaibar. Meskipun  demikian, tidak diperkenankan 

bagi laki-laki memakai celana di atas lutut untuk pakaian harian.   

           Sementara batas aurat bagi perempuan adalah seluruh 

tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dengan demikian, 

rambut, leher, pundak dan dada adalah aurat yang tidak boleh 

diperlihatkan kepada yang bukan mahram, meskipun hanya 

sedikit. Hal ini disinggung dalam QS Al-Nūr/24: 31 :      َيُبْدِين وَلَا 

مِنْهَا ظَهَرَ  مَا  إِلاَّ   Dan janganlah mereka menampakkan”)   زِينَتهَُنَّ 

perhiasannya kecuali yang biasa nampak dari padanya.”) 

            Menurut al-Jashhāsh dalam Ahkām al-Qur’an bahwa kata 

walā yubdīna zīnatahunna berarti walā yubdīna mahilla 

zīnatahunna, artinya  janganlah mereka menampakkan tempat-

tempat (anggota tubuh) yang disana dikenakan perhiasan.308 

Dengan menganalisa pandangan tersebut, dipahami  bahwa  jika 

tempat/ anggota tubuh yang disana dikenakan perhiasan itu 

dilarang, berarti perhiasan yang menempel pada tempat tersebut 

juga terlarang jika kondisi keduanya tampak secara bersamaan.   

           Selanjutnya kalimat illā māzahara minhā (kecuali apa yang 

biasa nampak dari padanya) menurut imām al-Qurthubi  (w. 671 

H) dan imam al-Thabari (w. 310 H) bahwa pendapat yang paling 

 

 308 Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Razi Al-Jashshash, Ahkām al-

Qur’an  (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Arabi, 1325 H),  h.  375.  
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mendekati kebenaran adalah yang mengatakan kedua muka dan 

telapak tangan.309 

            Dengan demikian yang dimaksud dengan apa yang biasa 

nampak daripadanya adalah wajah dan dua telapak tangan. 
Dengan beberapa alasan, yaitu: 1.) kedua anggota tubuh inilah 

yang biasa nampak dari kalangan muslimah dihadapan Nabi 

Muhammad saw., dan beliau membiarkannya. 2.)Kedua anggota 

tubuh ini pula yang nampak dalam ibadah seperti haji dan shalat.  

3.) Kedua anggota tubuh ini biasa terlihat pada masa Rasulullah 

saw. Yakni di masa turunnya ayat-ayat al-Qur’an 4.) Hadis Nabi 

yang menunjukkan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat 

kecuali muka dan telapak tangan, berdasarkan sabda Rasulullah 

saw kepada Asma’ binti Abu Bakar. 

           Adapun bahan pakaian yang mesti digunakan untuk 

menutup aurat, dalam hal ini syariat tidak menetukan bentuk dan 

model pakaian. Syariat membebaskan hal ini secara mutlak tanpa 

menentukannya. Pakaian yang menutupi seluruh aurat kecuali 

muka dan telapak tangan dianggap sudah cukup walau 

bagaimanapun jenis, model dan macamnya. Yang terpenting juga 

adalah tidak mengindikasikan tabarruj. 

     b. Tidak Tipis dan Transparan 

            Selain harus menutup aurat,  Islam telah menganjurkan 

agar pakaian yang dikenakan dapat menutupi kulit pemakainya, 

sehingga warna kulitnya tidak terlihat. Pakaian wanita tidak 

dibenarkan yang berasal dari bahan-bahan yang tipis dan tembus 

pandang, yang dapat menampakkan warna kulit dan kemolekan 

bentuk  tubuh. Hal ini telah diajarkan oleh Nabi Adam dan Hawa, 

 

 309 Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshāriy Al-Qurthubi, 

Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’an, Jilid VI (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993 

M/ 1413H),  h. 152.  Lihat juga Abi Ja’far bin Jārir al-Tabariy, Jāmi’ Al-Bayān 

an Ta’wīl ay Al-Qur’an, Tafsir al-Thabari, ditahqiq oleh Ahmad Abd Raqiq al-

Bajriy Muhammad Adil Muhammad (Cet. I; Beirut- Libnān: Dār al-Kutub al-

Ilmiyah, 1412 H/ 1992 M),  h.  6033.            
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yang ketika keduanya hendak menutup aurat mereka dengan 

mengambil daun-daun yang banyak sampai menutupi aurat 

mereka dan tidak tembus pandang. Sebagaimana dijelaskan dalam 

QS.Al- A’raf(7): 22 yang berbunyi: 

ا ذاَقَا الشَّجَرَةَ بَدتَْ لهَُمَا سَوْءَاتهُُمَا    فَدلَّهمَا بغِرُُور  فَلمََّ

وَنَاداَهمَُا   الْجَنَّةِ  وَرَقِ  مِن  عَليَْهِمَا  يَخْصِفَانِ  وَطَفِقَا 

إِنَّ   لَّكُمَا  وَأقَلُ  الشَّجَرَةِ  تِلْكُمَا  عَن  أنَْهَكُمَا  ألََمْ  رَبُّهُمَا 

بيِنٌ  الشَّيْطَآنَ لكَُمَا عَدوُ    .مُّ

Terjemahnya: 

Dan (setan) membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika 

mereka mencicipi (buah) pohon itu, tampaklah oleh 

mereka auratnya, maka mulailah mereka  menutupinya 

dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka,  

”Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon  

itu dan Aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan 

itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?”310 

Penggalan ayat   ِالْجَنَّة وَرَقِ  مِن  عَلَيْهِمَا  يخَْصِفاَنِ   watafiqā) وَطَفِقاَ 

yakhsifāni alihima min waraq al-jannah)  menurut beberapa pakar 

bahasa bahwa kata  ِيخَْصِفاَن (yakhsifān) terambil dari kata خَصْف 

(khasf)  yang berarti menempelkan sesuatu pada sesuatu yang lain.  

Contoh yang dikemukakan oleh mereka adalah menempelkan 

lapisan baru pada lapisan yang ada dari alas kaki, agar lebih kuat 

dan kokoh. 311 Adam  dan Hawa bukan sekedar mengambil satu 

 
310 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 205. 

311  Lihat Ibrahim Anis, Mu’jam al-Wasit  (Mesir: Dār al-Ma’ārif, 
1986),  h. 261.  lihat juga  Ibn Fāris bin Zakariyā, Abī Husain Ahmad, Mu’jam 

maqāyīs al-lughah, juz 2 (t.tp: Dār al-fikr, t.th.), h. 186.  lihat juga Al-Rāgib 

al-Asfahāni,  Mu’jam Mufradāt  al-Fādz al-Qur’an  (Beirut: Dār al-Fikr, 
t.th.),  h. 284. 
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lembar daun, melainkan sekian  banyak lembar daun untuk 

menutupi auratnya, dengan menempelkan lembaran di atas 

lembaran lain, yang memberi kesan bahwa pakaian tersebut begitu 

tebal dan tidak transparan dan tembus pandang, demikian menurut 
M. Quraish Shihab.312 

Dengan demikian dipahami bahwa pakaian tipis dan 

transparan itu tidak dianggap sebagai pakaian yang menutup aurat. 

Maka diperintahkan kepada  wanita untuk menutupi auratnya 

dengan pakaian yang tidak tembus pandang sehingga tidak 

terbayang apa yang ada di baliknya.   

c.  Tidak Ketat dan Membentuk 

          Persyaratan lain untuk busana muslimah yang dibenarkan 

adalah tidak membentuk lekuk-lekuk tubuh sipemakai. Meski 

seluruh aurat tertutup, jika pakaian yang dikenakan tersebut ketat 

dan menampakkan lekuk tubuh sehingga kelihatan seksi, maka 

sangat memungkingkan mengundang perhatian lelaki dandapat 

menimbulkan syahwat. Hal tersebut disinggung dalam sebuah 

hadis yang berbunyi: 

كَسَانِي   قَالَ  أسَُامَةَ  أبََاهُ  أنََّ  زَيْد   بْنِ  أسَُامَةَ  ابْنِ  عَنِ 

كَانَتْ   كَثيِفَةً  قبُْطِيَّةً  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ   ُ اللَّّ صَلَّى   ِ اللَّّ رَسُولُ 

لِي  فقََالَ  امْرَأتَِي  فكََسَوْتهَُا  الْكَلْبِيُّ  دِحْيَةُ  أهَْداَهَا  ا  مِمَّ

صَلَّ   ِ اللَّّ تلَْبسَْ رَسُولُ  لَمْ  لكََ  مَا  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ   ُ اللَّّ ى 

لِي  فقََالَ  امْرَأتَِي  كَسَوْتهَُا   ِ اللَّّ رَسُولَ  يَا  قلُْتُ  الْقبُْطِيَّةَ 

 

 312  M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’ī atas 
Pelbagai Persoalan Umat (Cet. IV; Bandung: Mizan 1996),  h. 158.  
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تحَْتهََا   فَلْتجَْعَلْ  وَسَلَّمَ مُرْهَا  عَليَْهِ   ُ ِ صَلَّى اللَّّ رَسُولُ اللَّّ

 .313ظَامِهَاغِلَالَةً إنِ ِي أخََافُ أنَْ تصَِفَ حَجْمَ عِ 

Artinya: 

Dari Ibnu Usamah bin Zaid bahwa ayahnya Usāmah 

berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salam 

mengenakan baju dari Qibti yang tebal padaku yang 

pernah dihadiahkan kepada Dihyah Al-Kalbi, kemudian 

saya mengenakannya pada istriku kemudian  Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepadaku: 

“Kenapa kau tidak memakai baju dari Qibti?” saya 

menjawab: Wahai Rasulullah! Saya mengenakannya pada 

istri saya. Kemudian  Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam bersabda: “Suruhlah dia untuk mengenakan 

kain tipis dibawahnya karena saya khawatir (baju itu) 

memperlihatkan setengah bentuk tulangnya.” 

            Hadis tersebut di atas menjelaskan bahwa Rasulullah saw. 

Memerintahkan agar seorang wanita mengenakan pakaian lain di 

bawah pakaian qubtiyah,314 yakni pakaian dalam atau lapisan 

dalam, selain melarang wanita mengenakan pakaian yang tipis 

trasfaran, juga menyuruh para muslimah untuk mengenakan 

pakaian yang tidak ketat, karena pakaian ketat selain mengundang 

 

 313 Hadis Riwayat Ahmad bin Hanbal, No. 20787 

314 Pakaian Qubthiyah adalah pakaian yang dinisbahkan kepada suku 

Qibthi di Mesir, sebab merekalah yang membuat pakaian tersebut. Pakaian 

qubthiyah adalah pakaian khas mesir yang tipis dan halus hingga kelihatan 

ketat dan melekatdi tubuh, karena ketatnya pakaian tersebut dapat 

menampakkan gemuk atau kurusnya sipemakai, dan pakaian tersebut dapat 

menampakkan keindahan tubuh yang memakainya. Untuk itu maka pakaian 

tersebut dilarang dan sebagai upaya melaksanakan perintah dalam firman Allah 

“Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak 

daripadanya. QS Al-Nur /24:31. 
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kejahatan pada pemakaianya, juga akan membuat pemakainya 

merasa tidak nyaman dan tidak leluasa bergerak dan bahkan 

terkadang menimbulkan rasa sakit saat memakai, mengenakan dan 

melepaskannya. 
            Menurut Al-Bani (1333 H) bahwa meskipun pakaian 

tersebut tebal dan tidak menampakkan warna kulit, tetapi dapat 

menampakkan lekuk dan bentuk tubuh sipemakai, maka hal itu 

juga terlarang.315 Sebagaimana dipahami bahwa tujuan pakaian 

bagi wanita adalah menutup tubuhnya dari pandangan siapapun 

terutama pandangan laki-laki, sebagai upaya untuk menghindari 

fitnah dan kerusakan. Tidak dapat disangkal bahwa pakaian ketat 

tidak mampu untuk mewujudkan hal tersebut. Sebab 

menampakkan tubuh wanita dengan menonjolkan ukurannya di 

hadapan laki-laki,  akan mendatangkan fitnah dan membangkitkan 

syahwat serta terjadinya kerusakan. Atas dasar itu, maka syariat 

datang untuk melarang wanita mengenakan pakaian ketat, 

sehingga tidak menampakkan lekuk tubuhnya. 

Untuk  itu perlu dipahami dengan baik bahwa jilbab yang 

dimaksud dalam al-Qur’an adalah pakaian longgar yang tidak 

ketat yang menutup seluruh tubuh wanita kecuali muka dan 

telapak tangan. Pakaian tersebut dapat merupakan baju luar 

semacam mantel yang dipakai untuk menutupi pakaian dalam,316 

 

315 Muhammad Nashiruddin al-,Bani,  Jilbāb al-Mar’ah al-Muslimah 

fī al-Kitāb wa Al-Sunnah  (Cet. II;  Yordan : Al-Maktabah al-Islamiyah, 1413 

H), h. 132-133. lihat juga al-Baihaqi dalam sunan al-Kubra, II, h. 235. Lihat 

juga Abdul Karim Zaidan, Al-Mufashshal fī Ahkam al-Mar’ah wa al-Bait al-

Muslim, III, h. 331-332.  

316 Pakaian dalam yang dimaksud di sini berbeda dengan istilah 
“pakaian dalam  atau underwear” dalam bahasa Indonesia atau inggris, 
yang biasa kita kenal yaitu pakaian yang khusus dipakai pada bagian 
dalam, seperti , Bra dan celana dalam. Tapi yang dimaksud adalah 
pakaian dalam yang dipakai setelah pakaian yang disebut terakhir dan 
sebelum memakai pakaian luar untuk dipakai bepergian. Agar supaya 
kulit dan atau pakaian bagian yang paling dalam tidak transparan.    
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tetapi juga dapat digunakan langsung tanpa menggunakan pakaian 

dalam, asalkan kainnya tidak tipis dan transparan. Adapun bentuk 

dan modelnya tidak mempunyai aturan khusus dan tidak ada 

rinciannya dalam al-Qur’an dan hadis. Jadi tergantung kepada 
kehendak dan selera masing-masing, asalkan memenuhi syarat 

dalam hal menutup aurat dan terhindar dari tabarruj. 

d. Tidak Menyerupai Lawan Jenis 

           Allah swt. Menciptakan segala sesuatu dengan 

kekhasannya. Laki-laki diciptakan dengan memiliki sesuatu yang 

khas dan tidak dimiliki oleh perempuan. Demikian pula dengan 

perempuan, mereka diciptakan oleh Allah dengan berbagai 

keunikan dan kekhasan yang tidak ada pada laki-laki. Sebagai 

tanda rasa syukur kita kepada Allah, sudah sepantasnya kita 

menjaga kekhasan yang telah Allah berikan kepada kita.  

           Namun realitas sosial menunjukkan bahwa kekhasan yang 

telah diberikan oleh Allah dirubah oleh  manusia. Laki-laki 

mengubah dirinya seperti layaknya wanita (  rambut panjang, 

mengikat rambut dan memakai anting ), sedangkan perempuan 

berpenampilan dan bertingkah laku tak ubahnya seorang laki-laki 

sehingga berbagai atribut diberikan kepadanya seperti tomboi, 

perkasa,  dan lain sebagainya, akibat penampilan dan gaya 

berpakaiannya. 

Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas ra. (w. 68 H) Ia 

berkata: 

غُنْدرٌَ  حَدَّثنََا  بشََّار   بْنُ  دُ  مُحَمَّ عَنْ  حَدَّثنََا  شُعْبَةُ  حَدَّثنََا   

عَنْهُمَا   ُ اللَّّ رَضِيَ  عَبَّاس   ابْنِ  عَنْ  عِكْرِمَةَ  عَنْ  قتَاَدةََ 

الْمُتشََب هِِينَ   قَالَ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ   ُ صَلَّى اللَّّ  ِ رَسُولُ اللَّّ لعََنَ 
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جَالِ بِالن سَِاءِ وَالْمُتشََب هَِاتِ مِنْ الن سَِاءِ   جَالِ مِنْ الر ِ  بِالر ِ

  317 )رواه البخار(تاَبعََهُ عَمْرٌو أخَْبَرَنَا شُعْبَةُ 

 Artinya: 

            Dari Ibnu Abbas radliallahu ‘anhuma dia berkata; “Allah 

melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita 

yang meyerupai laki-laki.” Hadits ini diperkuat juga 

dengan hadits ‘Amru telah mengabarkan kepada  Syu’bah. 

           Laknat yang tercantum dalam hadis tersebut disebabkan 

karena melakukan hal yang terlarang. Hadis di atas menunjukkan 

secara tegas  larangan bagi seseorang menyerupai lawan jenisnya. 

Tasyabbuh yang dilarang diantara kaum laki-laki dan perempuan 

adalah tasyabbuh  dalam hal pakaian, perhiasan, cara berbicara 

dan gaya berjalan. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa telah 

disepakati bahwa haram hukumnya kaum wanita yang menyerupai 

kaum laki-laki dan kaum laki-laki menyerupai kaum wanita atas 

kemauannya sendiri.318 Karena Allah telah meletakkan segala 

urusan pada tempatnya yang benar dan menjaga jati diri laki-laki 

maupun wanita.  

Hadis di atas didukung oleh riwayat dari Ibnu Abbas (w.68 

H) yang menyatakan bahwa, Rasulullah bersabda Allah mengutuk 

laki-laki yang bersifat feminim ( mukhannaṡīn ) dan perempuan 

yang bersifat maskulin ( mutarajjilāt ).319 Al-Mundziri 

 

 317 Imām al-Hāfidz  Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim 

bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhari, Shahih Bukhari, Kitāb al-libās, 

Bāb al-Mutasyabbihīna bi al-Nisā wa al-Mutasyabbihāt bi Al-Rijāl,  Hadis 

No. 5885,  h. 501. 

318 Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari bi syarh Shahih al-Bukhari, 

X,  h. 332. 

319 Imām al-Hāfidz  Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim 

bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhari, Shahih Bukhari, Kitāb al-libās, 

Bāb al-Mutasyabbihīna bi al-Nisā wa al-Mutasyabbihāt bi Al-Rijāl,   h. 502. 
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menjelaskan sebagaimana yang dikutip oleh Abdussalam Tawilah, 

bahwa maksud al-Mukhannaṡ  adalah laki-laki yang memiliki 

sifat banci yang lenggangan dan goyangannya seperti perempuan. 

Sementara al-Mutarajjilāt oleh Abu Daud dimaksudkan sebagai 
perempuan yang menyerupai laki-laki.320   

            Dari hadis di atas menjadi jelas bahwa seorang muslimah 

tidak diperkenankan mengenakan pakaian yang biasa dipakai oleh 

kaum laki-laki, seperti mencukur rambutnya dengan model laki-

laki, memakai pakaian atau perhiasan yang biasa dipakai oleh 

laki-laki. Dengan menganggap bahwa model seperti itulah yang 

up to date, padahal mereka memakai kerudung. Bagi perempuan, 

mengenakan pakaian yang biasa dipakai laki-laki dan membuat 

orang yang melihatnya mengira dia adalah laki-laki maka itu 

terlarang, namun jika mode tampilannya menjadi ciri khas bagi 

perempuan, misalnya celana yang longgar. Dan bagi laki-laki 

menyerupai perempuan seperti memakai kalung dan 

memangjangkan rambut itu dilarang. 

           Sungguh pemandangan yang sangat memilukan hati , 

bagaimana perempuan di era sekarang berbondong-bondong 

memakai sekian banyak jenis pakaian laki-laki. Hampir semua 

jenis pakaian laki-laki telah dikenakan oleh perempuan dengan 

bebas, sehingga terkadang sulit dibedakan  mana laki-laki dan 

mana perempuan karena laki-laki menyerupai perempuan dan 

perempuan menyerupai laki-laki. 

            Wanita yang menyerupakan  dirinya dengan kaum laki-

laki berarti telah keluar dari fitrah yang lurus yang telah Allah 

tetapkan atas dirinya. Yang sesuai dengan sifat aslinya, kodratnya 

dan tugasnya sebagai seorang wanita. 

e. Tidak Berlebihan dengan Maksud Kebanggaan 

dan  Kesombongan 

 

320 Abdussalam Thawīlah, Abdul Wahhab, Panduan Berbusana Islami  

(Cet. I; Jakarta: Almahira, 2007),  h.  231.  
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            Berhias dan mengenakan busana secara berlebihan dapat 

mengantar seseorang kepada sikap sombong dan membanggakan 

diri. Dalam pandangan syariat Sikap sombong adalah perilaku 

yang tercela dan terlarang, termasuk semua perkara yang dapat 
mengantar kepada keangkuhan dan kesombongan. Seperti dalam 

hal berbusana. Dalam QS Al-A’raf/7: 31 berbunyi: 

وكُلوُاْ   مَسْجِد   كُل ِ  عِندَ  زِينتَكَُمْ  خُذوُاْ  آدمََ  بنَِي  يَا 

 ﴾ ٣١لاَ يحُِبُّ الْمُسْرِفيِنَ ﴿وَاشْرَبوُاْ وَلاَ تسُْرِفوُاْ إنَِّهُ 
Terjemahnya: 

               Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di 

setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan 

janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. 321 

            Ayat tersebut di atas memerintahkan untuk menggunakan 

pakaian indah atau perhiasan, dilanjutkan dengan larangan  

berlebih-lebihan. Berlebihan bukan hanya dilarang dalam hal 

makan dan minum. Namun dalam hal berpakaian pun terdapat 

larangan, karena di dalamnya terdapat unsur kesombongan dan 

membanggakan diri.    

             Pada surah yang lain  terdapat pula larangan berjalan di 

muka bumi dengan angkuh dan sombong, yaitu    Dalam 

QS.Lukman/31: 18 Allah berfirman: 

لِلنَّاسِ وَلَا تمَْشِ فِي الْْرَْضِ مَرَحاً  رْ خَدَّكَ  وَلَا تصَُع ِ

َ لَا يحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَل  فَخُور  إِنَّ   اللَّّ

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari 

manusia (karena sombong) dan janganlah kamu 

 

321 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 206. 
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berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak 

menyukai orang-orang yang sombong lagi 

membanggakan diri.322 

              Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Allah memang 
Maha indah dan menyukai keindahan, tetapi perlu diingat bahwa 

dalam berhias dilarang berlebihan karena dapat mengantar kepada 

keangkuhan dan membanggakan diri, dan sikap sombong dan 

membanggakan diri itu sangat berpotensi untuk  merendahkan 

orang lain. 

              Al-Syaukani dalam Nailul Authar, mengutip apa yang 

dikatakan Ibnu Atsir bahwa pakaian yang menyolok (untuk 

dibanggakan) adalah dalam bentuk penampilan yang aneh dan 

ganjil ditengah orang banyak, sehingga dapat mengundang 

perhatian orang lain serta dapat menimbulkan rasa congkak, 

ketakjuban serta kebanggan terhadap diri pemakainya secara 

berlebihan. 323 Seorang muslim hendaknya memilih pakaian yang 

bukan untuk membanggakan diri, pamer atau untuk mencari 

popularitas. Dalam fikih dikenal dengan pakaian syuhrah. Yaitu 

pakaian yang paling mewah atau pakaian yang paling kumuh 

sehingga terlihat zuhud.324 Hal tersebut disinggung dalam sebuah 

hadis dari Ibnu Umar , Rasulullah saw bersabda: 

 

322 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 582. 

323 Al-Syaukani, Nailal-Authar, Jilid II  (Mesir: Dār al-Halabi, 
t.t.),  h. 94. 

324Amru Abdu Mun’im Sālim, Ahkām al-Zīnah li Al-Nisāi, Terj. Etika 

Berhias wanita Muslimah,  Abu Ihsan al-Atsari  (Solo: al-Tibyān, t.th),  h.  232. 



158 
 

 

ُ عَليَْهِ   ِ صَلَّى اللَّّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّّ

ُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ ثوَْبَ   وَسَلَّمَ مَنْ لبَسَِ ثوَْبَ شُهْرَة  ألَْبسََهُ اللَّّ

 325 ثم  ألهب فيه نارًا مَذلََّة  
Artinya: 

Dari Ibnu Umar dia berkata, “Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa 

mengenakan pakaian dengan penuh kesombongan 

(pamer), maka Allah akan memakaikan kepadanya 

pakaian kehinaan pada hari Kiamat. Kemudian 

membakarnya dengan api neraka” 

           Maksud hadis tersebut di atas bahwa barang siapa yang 

memakai pakaian  di dunia dengan maksud untuk 

menyombongkan diri di tengah-tengah manusia, maka Allah akan 

memakaikan kepadanya sebuah pakaian di hari kiamat, yang mana 

pakaian tersebut menunjukkan kehinaannya di tengah-tengah 

manusia, sebagai bentuk hukuman kepadanya sesuai dengan 

amalan yang pernah ia lakukan.  

Dalam  QS Al-A’raf/7: 31, telah disinggung tentang 

perintah Allah memakai perhiasan indah ketika memasuki masjid 

dan diikuti dengan larangan berlebih-lebihan dalam menggunakan 

pakaian,  yaitu lanjutan ayat yang berbunyi:        ُّوَلََ تسُْرِفوُاْ إنَِّهُ لََ يحُِب

 dan jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak)   الْمُسْرِفيِنَ 

menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan), kata  نَ الْمُسْرِفِي   

berasal dari kata    َيسُْرِفُ   –أسَْرَف   diartikan dengan   َّالحَد  جَاوَزَ 

(melampaui batas atau berlebih-lebihan).326 Seseorang yang 

 

325 Imām al-Hāfidz Abi Abi Abdillah Muhammad bin Yāzid al-

Rabai’y  Ibnu Majah Al-Qazūwainiy Rahimahullah, Sunan Ibnu Majah, Kitāb 

al-libās, Bāb Man Labisa Syuhrah min al-Tsiyāb, Hadis No. 3607,  h.  2693. 

 

326   Ibrahim Anis, et al. al-Mu’jam al-Wasīt  (Mesir: Dār al-Ma’ārif, 

1986),  h.  453. 
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mengerjakan sesuatu atau menggunakan sesuatu dengan sikap 

tidak wajar dan melebihi batas yang normal, dapat dikatakan 

bahwa ia telah bersikap isrāf  atau melampaui batas. Penggunaan 

kata   َالْمُسْرِفِين dalam al-Qur’an dengan berbagai derivasinya 

sebanyak 23 yang tersebar dalam 21 ayat di 17 surah.327 ini sering 

digunakan untuk menggambarkan celaan Allah terhadap orang 

yang melakukan perbuatan dengan melebihi batas kewajaran yang 

seharusnya. Bahkan disebutkan oleh Allah dalam QS.Ghāfir: 43 

bahwa sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas  itu 

adalah penduduk neraka.  

Ayat tersebut di atas memberi indikasi bahwa  pakaian 

indah yang dimaksud adalah pakaian yang sederhana lagi indah 

dan rapih, bukan pakaian yang mewah dan berlebih-lebihan. 

Dalam rangkaian ayat tersebut bukan hanya mengandung larangan 

berlebih-lebihan dalam hal berpakaian, tapi juga dalam  hal 

makanan dan minuman. Tentu saja dibalik larangan itu ada 

hikmah yang terkandung di dalamnya, dan semua itu demi untuk 

kepentingan hidup manusia itu sendiri, dan bukan kepentingan 

sang pengcipta.    
            Nampaknya  larangan sikap berlebih-lebihan, bukan hanya 

dalam hal perhiasan / pakaian, bahkan dalam segala urusan. 

Sebagaimana sabda Rasulullah saw.  

كُلوُْا وَشْرَبوُْا وَالْبسَُوْا وَتصََدَّقوُْا فى غَيْرِ إسَِرَف  وَلاَ 

 328مَخِيْلَة  .

 

327 Muhammad Fuad Abd al Bāqī, al-Mu’jam alMufahras li Alfādz al-

Qur’an al-Karim, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1407 H/ 1987 M),  h.  429. 
 

328 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim BIN Al-
Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhari, Mausūah Al-Hadīs Al-Syarīf- 
AlKutub Al-Sittah-Shahih Bukhari  ( Cet. IV; Riyadh: Dār al-Salām li al-
Nasyr al-Tauzī’i, 1429 H/ 2008 M), h. 494. 
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Artinya;  

Makan, minum, berpakaian dan bersedekahlah  tanpa 

disertai dengan cara yang tidak berlebihan dan tidak 

sombong.  
             Hadis tersebut menyinggung perbuatan yang tidak disukai 

oleh Allah , yaitu perbuatan berlebihan yang melampaui batas 

karena merusak dan merugikan. Setiap pekerjaan yang tidak 

disukai oleh Allah tentu akan mendatangkan bahaya.  

              Dalam riwayat lain disinggung bahwa pada hari kiamat 

nanti, Allah tidak akan melihat orang yang melakukan sesuatu 

untuk berbagga-bangga dan menyombongkan diri.  

نَادِ   ِ بْنُ يوُسُفَ أخَْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أبَِي الز ِ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّّ

ُ  عَنْ الْْعَْرَجِ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ  ِ صَلَّى اللَّّ أنََّ رَسُولَ اللَّّ

مَنْ جَرَّ   إِلَى  الْقِيَامَةِ  يوَْمَ   ُ ينَْظُرُ اللَّّ لَا  قَالَ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ 

 329 .إِزَارَهُ بطََرًا

Artinya:  

            Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah 

mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az Zinnad dari 

Al A’raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 

’alaihi wasallam bersabda: ”Pada hari kiamat kelak, 

Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan kain 

sarungnya karena sombong.” 

            Menurut riwayat bahwa perempuan mukmin pada masa itu 

mempergunakan pakaian yang sangat panjang hingga mencapai 

tanah. Rasulullah tidak pernah memerintahkan kaum perempuan 

untuk mempergunakan pakaian yang sangat panjang hingga 

mencapai tanah, karena perbuatan tersebut dianggap sebagai 

 

329  Muhyiddin Abu Zakariya Yahya IbnSyaraf, Shahih Muslim 
bi Syarh al-Nawāwī (Jilid. II. Beirut: Dar al-Fikr, t.th),  h. 116. 
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perbuatan sombong dan angkuh. Sebaiknya memilih pakaian 

seperti apa yang pantas dan sesuai dengan ajaran Islam dan 

kondisi yang  dihadapi.   

             Ibnu Arabi (468-543 H) mengatakan bahwa seseorang 
tidak boleh memanjangkan kain hingga melebihi mata kaki seraya 

berkata, ”Aku tidak menyeretnya karena sombong.” Menurut Ibnu 

Arabi, ucapan demikian tidak bisa diterima, sebab memanjangkan 

ujung pakaian itu sendiri sudah menunjukkan kesombongan.330 

             Ibnu Qayyim al-Jauziah menyatakan  bahwa Nabi SAW 

tidak menghendaki umatnya angkuh dan maksiat di hadapan 

orang lain karena pakaiannya.331 Nilai etika dan estetika dalam 

berpakaian memang harus diperhatikan agar tidak melahirkan efek 

negatif .  

f. Bersih dari Segala Bentuk Kotoran 

   Pakaian harus bersih dari segala macam kotoran dan 

kuman atau bakteri sumber penyakit dan suci dari segala bentuk 

najis. Allah berfirman dalam QS Al-Mudatsir /74: 4: yang 

berbunyi: 

رْ ﴿   ﴾ ٤وَثيَِابكََ فطََه ِ

Terjemahnya: 

           Dan bersihkanlah pakaianmu.332 

             Secara historis, ayat ini turun di Mekah sebelum Nabi 

saw. Berhijrah ke Madinah. Ayat sebelumnya menyebutkan 

bahwa Rasulullah saw. Dalam melaksanakan tugasnya harus 

mengagungkan Allah swt. Diriwayatkan oleh Al-Syaikhāni dari 

 

330  Imām al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al- Asqalaniy,  Fath al- 

Bāri Syarah Shahih Imam Abi  Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukahari, 

Juz 10  (al-Qāhirah-Mesir: Dār al-Kutub al-Misriyah, 2008 M). h. 325. 

 331 Abdul Azis Dahlan..(et all), Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 3 

(Cet. I; Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1368. 
332 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 849. 



162 
 

 

Jabir, bahwa Rasulullah bersabda: Ketika aku selesai uzlah selama 

sebulan di Gua Hira, aku turun ke lembah. Setelah sampai 

dipertengahan bukit tiba-tiba terdengar suara memanggilku. Aku 

menegadahkan kepalaku, aku melihat malaikat yang pernah 
mendatangiku, lalu aku bergegas pulang dan sampai di rumah, aku 

lalu berkata selimuti aku. Maka turunlah QS Al-Mudatsir ayat 1-

7.333    

            Kata ثيَِاب (ṡiyāb) adalah bentuk jamak dari kata  ثوب  

(ṡaub) yang berarti pakaian. Selanjutnya kata   ْر  (thahhir(   طَه ِ

adalah bentuk perintah, dari kata  َر  thahhara yang berarti  طَه ِ

membersihkan. Bentuk lain dari kata ini adalah  ْتطََهُّر (taṭahhur) 

yang berarti suci atau bersih dari aib dan segala keburukan.334  

Jika kata ر  ini dikaitkan dengan pakaian, maka ia berarti طَه ِ

membersihkan pakaian dari segala noda.  

Ulama berbeda dalam memahami ayat ini, pertama ada 

yang memahami bahwa ayat tersebut memiliki makna kiasan, 

yaitu perintah untuk mensucikan hati, jiwa, budi pekerti dari 

segala macam pelanggaran, kedua ada yang memahaminya dalam 

arti hakiki, yaitu membersihkan pakaian dari segala macam 

kotoran, ketiga memahami kata ṡiyāb dalam arti kiasan, dan kata 

ṭahhir dalam arti hakiki.335 Kedua makna tersebut yaitu makna 

hakiki dan majāzi dapat diakomodir karena  secara lahiriah dan 

batiniah  dua sisi ini harus mendapatkan kebersihan. Nabi saw. 

Sebagai pemberi peringatan dan bimbingan sudah mutlak harus 

 
333 Abi Al-Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi, Asbab Nuzul AL-Qur’an, 

Tahqiq Kamal Basyuni Zaglūl, (Cet. I; Beirut-Libnan: Dār al-Kutub al-

Ilmiyah,1991 M/ 1411 H),  h. 557.  

334 Abī Husain Ahmad Ibn Fāris bin Zakariyā, Mu’jam maqāyīs al-

lughah, Juz V  (t.tp: Dār al-fikr, t.th),  h.  428.  

335   M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan dan 

keserasian al-Qur’an  (Cet. I., Vol. XIV., Jakarta: Lentera Hati, 2002),  h. 554.   
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tampil di depan umatnya dengan penampilan yang bersih, 

demikian pula jiwa dan prilakunya agar mendapat simpati  dari 

masyarakat sekelilingnya. Hal yang sama tentunya bagi setiap 

orang yang ingin tampil untuk mendapatkan dukungan baik, maka 
yang harus diperhatikan adalah kebersihan, baik fisik maupun non 

fisik.     

Ayat tersebut menuntun Rasulullah untuk menjaga 

kebersihan. Namun bukan berarti bahwa perintah tersebut hanya 

ditujukan kepada Rasulullah, akan tetapi ditujukan kepada semua 

umatnya.  Perintah tersebut adalah  membersihkan pakaian dari 

segala macam kotoran, dan tidak mengenakannya kecuali jika ia 

bersih sehingga nyaman dipakai dan dipandang, karena salah satu 

unsur mutlak keindahan adalah kebersihan.  Membersihkan 

pakaian dapat pula berarti memperolehnya secara halal, dan 

memakainya  pun secara benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

agama (antara lain menutup aurat). Demikian halnya larangan 

penggunaan pakaian yang terlalu panjang sampai menyentuh 

tanah, karena disamping dapat mengakibatkan kotornya pakaian 

tersebut juga adanya indikasi memamerkan yang memberi kesan 

keangkuhan pemakainya.  

  Prinsip kebersihan dalam al-Qur’an tidak hanya 

berorientasi pada fisik semata, tetapi juga terhadap kebersihan 

jiwa atau aspek dalam diri manusia, berarti islam menuntut pula 

tazkiyah al-nafs.  Dengan demikian, Jika pakaian lahir 

diperintahkan untuk dibersihkan, maka secara tersirat disana ada 

perintah untuk menyucikan badan, terutama ketika ingin 

melakukan ritual ibadah shalat, sebagaimana disebutkan dalam 

QS Al-Maidah/5: 6. Selain perintah mensucikan badan maka 

diperlukan pula kesucian hati, jiwa dan budi pekerti dari segala 

macam yang dapat mengotori.  Dalam QS Al-Baqarah/2: 222 

disebutkan bahwa Allah menyukai orang-orang yang tobat lagi 

mensucikan diri. 

ابيِنَ وَيحُِبُّ  َ يحُِبُّ التَّوَّ رِينَ ﴿إِنَّ اللّ   ﴾ ٢٢٢الْمُتطََه ِ
Terjemahnya: 
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   Sungguh Allah menyukai orang-orang yang tobat dan 

menyukai orang-orang yang menyucikan diri.336 

   Penutup ayat 222 di atas mengimformasikan tentang 

penggabungan penyucian jasmani dan rohani. Disebutkan bahwa 
Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Maksudnya 

menyucikan diri dari kotoran batin, sedang menyucikan diri dari 

kotoran lahir adalah membersihkan badan, pakaian dan 

lingkungan tempat tinggal.  

  Kebersihan dan kesucian secara akal dan syar’i memang 

merupakan suatu keharusan bahkan suatu kewajiban. Baik 

kebersihan lahir terlebih kebersihan batin, seperti halnya 

keikhlasan hati tanpa adanya sifat sombong, iri, dengki, riya dan 

sifat-sifat tercela lainnya yang dapat merusak keimanan. 

g.   Tidak Memakai Wewangian (menyengat)  

            Salah satu syarat penggunaan libās yang dianjurkan oleh 

agama adalah tidak memakai parfum yang menusuk baunya, 

terutama bagi kaum wanita. Seorang wanita diperbolehkan 

memakai sesuatu yang berfungsi untuk mengharumkan badan atau 

pakaian, asalkan tidak melampaui batas. Dalam Islam tidak 

diperkenankan memakai pakaian berparfum yang dapat 

mengundang ketertarikan lawan jenis. Hal ini sebagaimana sabda 

Rasulullah saw.  

مِنْ  لِيَجِدوُْا  قوَْم   عَلَى  تْ  فمََر  اسْتعَْطَرَتْ  امْرَأةَ   أيَ  ماَ 

   337 .رِيْحِهاَ فهَِيَ زَانيَِةٌ 
 

336 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h.  44. 

 

337 Abi ĪSā Muhammad bin Īsā bin Sūrah Ibn Mūsā al-Tirmidzi, 
Mausūah al-Hadīs al-Syarīf: Jāmi’ al-Tirmidzi, Kitāb al-adāb (Riyadh: 
t.p, 1419 H), h. 1932. 
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Artinya: 

            Perempuan mana saja yang memakai wewangian, lalu 

melewati kaum pria agar mereka mencium baunya, maka 

ia adalah wanita pezina. (Nasai, Abu Daud, Tirmizi dan 
Ahmad) 

            Dalam hadis ini, ajaran Islam terkesan begitu ketat 

larangan terhadap kaum perempuan untuk tidak memakai 

wewangian. Bahkan sampai dikatakan bahwa perempuan yang 

yang memakai wewangian dengan maksud agar kaum pria 

menikmati keharuman wangi parfumnya, dikategorikan sebagai 

wanita pezina.          

            Hemat penulis, boleh saja menggunakan wewangian 

asalkan tidak dengan niat agar tercium oleh kaum lelaki, tetapi 

sekadar untuk menghilangkan atau menjaga agar tubuh dan atau 

pakaian tidak menimbulkan bau tak sedap  dan penggunaan yang 

sewajarnya serta tidak berlebihan sampai  menusuk.            

            Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, 

bahwa Rasulullah bersabda ” perempuan mana saja yang memakai 

wewangian maka hendaknya ia tidak hadir untuk mengikuti 

jamaah shalat isya bersama kami.”(Ahmad, Muslim, Abu Daud, 

dan an-nasai). 

 

h. Tidak menyerupai perhiasan non Muslim 

            Dalam suatu riwayat yang dikutip oleh Amru Abd Mun’im 

Sālim dalam bukunya Ahkām al-Zīnah li al-Mar’ah, bahwa Ibnu 

Qayyim pernah berkata: Bahwa Rasulullah telah melarang 

menggunakan perhiasan yang menyerupai ahli kitab dan orang-

orang kafir . Karena menyerupai mereka dalam hal-hal yang 

bersifat fisik akan menyeret kepada menyerupai hal-hal yang 

bersifat batin. Karena apabila ia meniru suatu kebiasaan niscaya 
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hatinya juga akan terkait dengannya.338 Pendapat ini didukung 

oleh Ibnu Taimiyah dengan pernyataannya bahwa dengan 

menyelisihi mereka dalm perkara zhahir akan membawa maslahat 

dan manfaat bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Karena 
menyelisihi mereka berarti menjauhi dan tampil beda dari 

mereka.339 Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis yang 

berbunyi: 

  340  مَنْ تشََبَّحَ بقِوَْم  فهَُوَ مِنْهُمْ  

  Artinya: 

              Barangsiapa menyerupai suatu kaum berarti termasuk 

golongan mereka. 

            Hadis tersebut di atas tidak berlaku secara umum, tapi 

berlaku khusus untuk sesuatu yang menjadi simbol bagi selain 

Islam, dan pakaian yang biasanya hanya dikenakan oleh orang-

orang non Islam. Orang yang mengenakan pakaian menyerupai 

orang kafir terkadang karena suka pada agama mereka, cenderung 

kepada mereka, cinta kepada mereka, kagum kepada mereka atau 

karena tidak suka kepada Islam dan untuk menyombongkan diri di 

hadapan umat Islam, demikian menurut Abdussalam Thawilah.341 

Ia menambahkan bahwa kaidah yang dijadikan dasar dalam 

membedakan antara yang boleh dengan yang tidak dibolehkan 

 

338 Amru Abd Mun’im Sālim, Ahkām al-Zīnah li al-Mar’ah,  Ahkām 

al-Zīnah li Al-Nisāi, Edisi Indonesia Etika Berhias wanita Muslimah, (Terj) 

Abu Ihsan al-Atsari, (Solo: al-Tibyān, t.th.),  h. 51. 

339  Amru Abd Mun’im Sālim, Ahkām al-Zīnah li al-Mar’ah,  Ahkām 

al-Zīnah li Al-Nisāi, Edisi Indonesia Etika Berhias wanita Muslimah, Terj. Abu 

Ihsan al-Atsari,( Solo: al-Tibyān, t.th.),  h. 50. 

340 Diriwayatkan oleh Abu Daud, Albani menilai hadis ini shahih, 

Lihat al-Bani Shahih al-Jami’, jilid 2.  h. 1058.  

341 Abdul Wahhab Abdussalam Thawīlah, Panduan Berbusana 
Islami (Cet. I; Jakarta: Almahira, 2007), h.  262. 
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adalah setiap pakaian yang membuat orang yang melihatnya 

menyangka pemakainya kufur.342  

            Al-Manawi menyatakan lebih detail lagi bahwa maksud 

hadis tersebut di atas bukan hanya dalam hal berpakaian, tetapi 
juga dalam  berprilaku, berjalan, berpenampilan, atau mengikuti 

semua jenis perbuatan suatu kaum berarti dia termasuk bagian dari 

kaum itu.343 

Dari keterangan tersebut di atas dipahami bahwa hikmah 

di balik larangan menyerupai penampilan lahir orang kafir adalah 

bahwa ketika meniru penampilan mereka, seolah-olah Islam itu 

terlihat lemah dan sangat mengagumi mereka serta dapat 

menambah wibawa mereka. Dan jika hal ini berlangsung terus 

menerus maka dikhawatirkan perlahan-lahan akan meniru 

berbagai tradisi sosial serta moralitas mereka yang bertentangan 

dengan ajaran Islam. Demikian halnya jika tujuan pemakainya 

karena antipati terhadap Islam dan kagum terhadap kaum kafir, 

maka tentu hal ini terlarang. Oleh karena itu Rasulullah melarang 

demi kehati-hatian dalam menutup jalan kekufuran.  

            Demikian syarat pakaian yang baik dan sesuai dengan apa 

yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Segala sesuatu yang 

Allah berikan kepada manusia tentu dengan  pertimbangan baik 

dan buruk menurut-Nya bagi kehidupan manusia di dunia dan 

merupakan sebuah nilai kebaikan abadi yang tidak dapat 

diragukan lagi. Manusia harus memegang dan mempertahankan 

semua itu dengan melaksanankannya dengan baik. Sekalipun 

banyak orang yang tidak menyetujui, dan bahkan mungkin 

menghalangi karena alasan tradisi dan sebagainya. 

   

 

342 Abdul Wahhab Abdussalam Thawīlah, Panduan Berbusana 
Islami (Cet. I; Jakarta: Almahira, 2007), h.  260. 

343 Abd Rauf Al-Manawi, Faidh al-Qadīr: Syarh al-Jāmi’ al-
Shagīr (Jilid VI. Cet.I; Mesir: Al-Tijāriyah al-Kubrā, 1356 H/ 1938 M), 
h. 104-105. 
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BAB IV 

  PENGARUH  DAN URGENSI PAKAIAN  

(JILBAB) 

A.   Hubungan Kausalitas  antara Pakaian Takwa dengan 

Pakaian Penutup  Aurat. 

         Agama Islam menghendaki para pemeluknya agar 

berpakaian sesuai dengan fungsinya sebagai penutup aurat, 

perhiasan, pelindung dan penunjuk identitas, terutama sekali 

fungsi yang pertama yaitu menutup aurat. Karena penampakan 

aurat dapat menimbulkan dampak negatif bagi yang 

menampakkan serta bagi yang melihatnya. Untuk  itulah menutup 

aurat harus menjadi perhatian dalam mengenakan pakaian baik 

bagi laki-laki terlebih bagi perempuan.  

Dalam QS.Al-A’raf/7: 26 yang berbunyi: 

سَوْءَاتكُِمْ   يوَُارِي  لِبَاساً  عَليَْكُمْ  أنَزَلْنَا  قَدْ  آدمََ  بنَِي  يَا 

  ِ اللّ  آيَاتِ  مِنْ  ذلَِكَ  خَيْرٌ  ذلَِكَ  التَّقْوَىَ  وَلِبَاسُ  وَرِيشاً 

 ﴾ ٢٦لعََلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿
Terjemahnya: 

Wahai anak cucu Adam! sesungguhnya Kami telah 

menyediakan kepadamu pakaian untuk menutupi `auratmu 

dan  untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah 

yang lebih baik.  Demikian  sebagian  tanda-tanda 

kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka  ingat.344 

            Ayat tersebut di atas menyebutkan serangkaian perintah 

dan anjuran yang menggugah kesadaran bagi seluruh anak cucu 

adam as yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari perkara-

 
344 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 206. 
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perkara yang telah dilakukan Adam as di surga. Pembahasan 

mengenai pakaian pada ayat ini menggabungkan dua aspek 

penting yang akan membangun kepribadian manusia secara 

berurutan. Yakni pakaian yang merupakan penutup aurat, 
pelindung dan perhiasan serta ruh ketakwaan yang benar-benar 

melindungi jiwa manusia. 

Frase   ْسَوْءَاتِكُم يوَُارِي   ,(pakaian untuk menutupi aurat)  لِبَاساً 

yaitu pakaian lahir yang digunakan untuk menutupi sebagian  atau 

seluruh anggota tubuh. Sebagaimana dipahami bahwa fungsi 

utama pakaian adalah menutup aurat (anggota badan yang jika 

tersingkap menimbulkan rasa malu). Jika seseorang mengenakan 

pakaian yang tidak layak karena tidak menutupi seluruh tubuhnya 

yang mestinya tertutupi, maka itu akan menjadi hal yang tidak 

menyenangkan.  

Pada ayat 22 di surah yang sama disebutkan bahwa 

manusia pertama, yaitu  Adam dan Hawa, setelah mereka 

merasakan (buah) pohon terlarang itu, tampaklah bagi keduanya 

aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-

daun surga (  ِبدََتْ لهَُمَا سَوْءَاتهُُمَا وَطَفِقَا يخَْصِفاَنِ عَليَْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّة ا ذَاقاَ الشَّجَرَةَ   ,( فَلَمَّ

ayat ini menggambarkan dengan jelas bahwa sejak manusia 

pertama memang sudah memiliki naluri untuk menutupi tubuh 

yang tidak pantas dilihat oleh yang lain. Karena itu, wajarlah jika 

pakaian dinamakan ṡaub / ṡiyāb   yang berarti  وعاد    رجع 

(kembali)345 sesuatu yang mengembalikan aurat kepada  yang 

diprediksi oleh pemikiran, yaitu ide untuk menutup. 

Ayat sebelumnya menyebutkan bahwa setan membisikkan 

pikiran jahat kepada keduanya (Adam dan Hawa) untuk 

menampakkan pada keduanya apa yang tertutup dari mereka, 

yaitu auratnya. Dari ayat tersebut tampak bahwa pengaruh untuk 

 

345 Ibrahim Anis, et al. al-Mu’jam al-Wasīt  (Mesir: Dār al-
Ma’ārif, 1986),  h. 122.  Lihat juga Butros al-Bustani, Qutrul Muhīt, Juz II ( 

Beirut: Maktabah Libnan, 1869),  h. 221.,  Lihat juga Ibn Fāris bin Zakariyā, 

Abī Husain Ahmad, Mu’jam maqāyīs al-lughah,  Juz V ( t.tp: Dār al-fikr, 
t.th),  h. 393. 



170 
 

 

membuka aurat adalah pengaruh setan, dan karenanya tanda-tanda 

kehadiran setan adalah keterbukaan aurat. Sebuah riwayat yang 

dikemukakan oleh Al-Biqā‘i (885 H/1480 M) dalam bukunya 

shubhat Waraqah  yang dikutip oleh Quraish Shihab, menyatakan 
bahwa ketika Nabi saw. Belum memperoleh keyakinan tentang 

apa yang dialaminya di Gua Hira, apakah dari malaikat atau dari 

setan. Beliau menyampaikan hal tersebut kepada istrinya 

Khadijah. Khadijah berkata, ”Jika engkau melihatnya lagi, 

beritahulah aku”. Maka pada saat lain Nabi saw. Melihat 

(malaikat) yang dilihatnya di Gua Hira, Khadijah membuka 

pakaiannnya sambil bertanya, ”Sekarang, apakah engkau masih 

melihatnya ?” Nabi saw. Menjawab, ”Tidak.... dia pergi”. 

Khadijah dengan penuh keyakinan berkata, ”yakinlah bahwa yang 

datang bukan setan, karena hanya setan yang senang melihat 

aurat.346  

Untuk itu maka al-Qur’an mengingatkan kepada anak cucu 

Adam agar berhati-hati dengan pengaruh setan, sebagaimana ia 

telah menipu Adam dan Hawa dahulu sehingga ia mengeluarkan 

keduanya dari surga, ia menanggalkan pakaiannya untuk 

memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka berdua. Disinilah 

pentingnya  libās takwā  (pakaian takwa), yang dalam pengertian 

mu’jam, diartikan sebagai iman, malu dan amal shaleh.347    

Selanjutnya kata rīsyan artinya zīnah (perhiasan). Diambil 

dari kata risy al-thayr (bulu burung). Sebab bulu itu merupakan 

perhiasan bagi burung. Demikian penjelasan Sihabuddin Al-Alūsi 

 

346  M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an; Tafsir Maudhu’ī atas 
Pelbagai Persoalan Umat (Cet. IV; Bandung: Mizan 1996),  h. 157. 

 347 Ibrahim Anis, Mu’jam al-Wasit (Mesir: Dār al-Ma’ārif, 1986), h. 

122.,  Lihat juga Muhammad Ismail Ibrahim, Mu’jam al-Alfāz wa al-A’lām  al-

Qur’āniyah (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabiy, t.th.), h. 469.   
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(w.127 H) .348 Ibnu Zaid  menafsirkannya sebagai al-jamāl 

(keindahan), sementara Ibnu Katsir (w. 774 H) memaknai al-rīsy 

sebagai sesuatu yang membuat sesuatu terlihat bagus.349 Oleh Al-

Zamaksyari (w. 538 H) perhiasan merupakan tujuan yang 
dibenarkan, sebagaimana firman Allah swt dalam QS Al- Nahl/16: 

6 dan 8. Namun demikian ini hanya merupakan fungsi pelengkap 

sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir (w.774 H), menurutnya 

menutup aurat merupakan perkara al-dharūriyyāt (keharusan). 

Sedangkan kegunaan sebagai perhiasan ini merupakan al-

takmilātwa al-ziyādah (pelengkap dan tambahan).350 

Bertolak dari pengertian tersebut, dipahami bahwa pakaian 

yang dikenakan manusia dikategorikan belum memenuhi kriteria 

sebagai pakaian yang benar manakala belum menutup aurat. 

Ataukah menggunakan penutup aurat yang tipis dan membentuk 

tubuh. Maka wanita yang mengenakan pakaian seperti itu masih 

dikategorikan telanjang. Rasulullah saw menyebut mereka sebagai 

kāsiyāt āriyāt (wanita berpakaian tapi telanjang). Padahal busana 

muslimah itu adalah tradisi yang dikembangkan Islam 

berdasarkan pesan-pesan keilahian, yang bersifat sakral dan 

berdimensi keagamaan, oleh karena itu dalam pelaksanaannnya 

harus disertai dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah 

swt., sebagai manifestasi keimanan kepada-Nya dan tidak sekedar 

 

348 Abi Al-Fadl Syihabuddin Al-Sayyid Mahmud al-Alūsi al-

Bagdadiy, Rūh al-Ma’āni fī Tafsīr al-Qur’an al-‘A§īm wa al-Sab’u al-

Ma£ānī, Juz VII (Beirut-Libnān: Dār al-Fikr, 1414H/1994M),  h. 153-154. 

349 Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Juz II ( Beirut: Dār al-Fikr,t.t),  h. 

208.  

350 Abi al-Qāsim Jār Allah Mahmud bin Umar  al-Zamakhsyariy al-

Khawarizmiy, Al-Kasyāf an Haqāiq al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl fī wujūh al-

Ta’wīl, Juz II (Cet.I; t.t: Dār al-Fikr littibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’I, 1403 

H/ 1983 M), h. 74.  Lihat juga Ibnu Kaṡīr, Tafsir Ibnu Katsir , Juz II, (Cet. I; 
Beirut: Maktabah al-Nur al-Ilmiyah, 1412 H / 1992 M),  h.  208.  
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mengikuti trend atau mode yang sedang berkembang tanpa 

menghiraukan petunjuk syar’i.  

Setelah Allah menyebutkan pakaian lahir, baik yang 

berupa penutup aurat, berupa perlindungan dan atau perhiasan,  
selanjutnya Allah menyebut    َىَ ذَلكَِ خَيْرٌ وَلِباَسُ التَّقْو   (dan pakaian takwa 

itu lebih baik). Kata takwa mengandung makna protective 

(bersifat melindungi) dan preventive (pencegahan) dari segala 

keburukan. seagaimana telah disinggung bahwa ia  berasal dari 

kata  ََوَقى  yang bentuk masdarnya   َايَةً وق  berarti menjaga, 

melindungi, kewaspadaan dan kehati-hatian.351 Jika kata libās 

dibaca nashab  maka ia diatafkan kepada libāsan yang 

berkedudukan sebagai maf’ul bih, yang berbentuk konkrit, sama 

dengan pakaian-pakaian lain, yang menurut Ibnu Āsyur takwa 

disitu berarti memelihara pemakaianya dari bencana.352 Abu al-

Baqā’i al-Ukbarī menyatakan bahwa jika libās yang kedua dibaca 

nashab maka ia ma’tūf kepada rīsy, yang menunjukkan bahwa 

pakaian dan perhiasan, keberadaan keduanya disebabkan oleh 

turunnya hujan yang menumbuhkan tumbuhan dan segala macam 

sumber pakaian dan perhiasan.353  Namun jika dibaca rafa’ maka 

ia sebagai mubtada yang khabarnya adalah jumlah berikutnya    َذَلِك

 yang berbentuk abstrak yang berarti ,(itulah yang lebih baik)  خَيْرٌ 

pakaian ruhani yang dapat menjaga dan menyelamatkan seseorang 

di dunia dan akhirat. Abu al-Baqā’i al-Ukbarī menambahkan 

bahwa yang dimaksud libās takwā adalah pakaian orang yang 

bertakwa, yaitu pakaian yang memmemelihara dan memproteksi 

 

351 Munawwir, Ahmad Warson, Kamus al-Munawwir  
(Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah keagamaan Pondok 
Pesantren al-Munawwir, 1984), h. 1684. 

352 Muhammad Thahir Ibnu ‘Āsyur, Tafsir Al-Tahrir wa al-Tanwīr,  

Jilid IV. Juz VIII-IX  (t.t.: Dār Sahnun li Al-Nasyr li al-Tauzi’, t.th.),  h. 75.  

353 Abu al-Baqā’i al-Ukbarī, al-Tibyān fī I’rāb al-Qur’ān, Jilid I. 
(Cet. II; Beirūt-Libnān: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010, h. 436. 
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pandangan.354 Dari kedua bentuk tersebut, penulis lebih cenderung 

pada bacaan kedua yang bermakna pakaian ruhani atau pakaian 

batin sebagaimana pula makna yang terdapat dalam  mu’jam dan 

buku tafsir yaitu iman, malu dan amal shaleh. 
 Antara kedua pakaian tersebut (pakaian lahir dan pakaian 

rohani/batin) Pakaian rohani jauh lebih baik, karena ia dapat 

menghimpun segala macam kebaikan, yaitu takwa kepada Allah. 

Nabi Muhammas saw bersabda: 

    355.عَليَْكَ بتِقَْوَى اَللِّ فَاإنَِّهَا جَمَاعُ كُلَّ خَيْر  
Artinya:  

             Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, karena 

sesungguhnya takwa itu menghimpun segala kebaikan. 

(Riwayat Abu Ya’lā dari Abu Sā’id). 

            Makna ketakwaan dan keshalehan bagi seseorang, selain 

bisa menutupi keburukan dosa dan melindungi diri dari berbagai 

bahaya pribadi dan sosial yang mengancam, juga bisa menjadi 

perhiasan yang megah bagi akhlak dan prilakunya. Itulah 

sebenarnya perhiasan yang paling indah yang akan meningkatkan 

harkat dan kemuliaan seseorang. 

            Dengan takwa Allah senantiasa memberikan petunjuk dan 

memberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapi. 

Sebagaimana disinggung dalam QS Al-Ṭalāq/65: 2,3 dan 4 

sebagai berikut: 

 

354 Abu al-Baqā’i al-Ukbarī, al-Tibyān fī I’rāb al-Qur’ān, Jilid I. 
(Cet. II; Beirūt-Libnān: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010, h. 436. 

 

355 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-
Mughīrah bin Bardizbahal-Bukhari, Mausūah al-Hadīs al-Syarīf al-
Kutub al-Sittah, Shahih al-Bukhāri  (Riyadh: Maktabah Dār al-Salām li 
al-Nasyr wa al-Tauzī’), h. 1578. 
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  ...﴿ مَخْرَجاً  لَّهُ  يَجْعَل   َ اللَّّ يتََّقِ  مِنْ   ﴾٢وَمَن  وَيَرْزُقْهُ 

يَ  لَا  لَّهُ ... ﴾  ٣﴿...  حْتسَِبُ حَيْثُ  يَجْعَل   َ اللَّّ يتََّقِ  وَمَن 

 ﴾٤مِنْ أمَْرِهِ يسُْراً ﴿
Terjemahnya: 

Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia 

akan membukakan jalan ke luar baginya. Dan Dia 

memberinya rezki dari arah yang tidak disangka-

sangkanya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah 

niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam 

urusannya.356 

Segala nikmat yang telah dianugerahkan Allah seperti 

memberikan pakaian adalah tanda kekuasaan-nya dan sebagai 

bukti kasihnya kepada hamba-nya. Maka pada tempatnyalah 

seorang hamba untuk selalu berzikir kepada-Nya dan mensyukuri 

nikmat-Nya serta menghindari bujuk rayuan setan serta tidak 

berlebihan dalam ucapan dan tingkah laku. 

Pakaian takwa menurut Kamal Faqih Imani (1934 M), 

adalah ruh ketakwaan yang benar-benar melindungi jiwa manusia. 

Karena itu pula ia juga bermakna ”malu” atau ”perbuatan baik dan 

benar”.357 Sementara Abdul Wahab menyatakan  bahwa pakaian 

takwa yaitu sesuatu yang mantap di hati berupa keimanan dan 

keshalehan yang dijadikan sebagai perhiasan paling baik. Sebab 

produk yang dihasilkannya berupa kesucian diri, rasa malu dan 

amal shaleh. Kesucian batin itu lebih penting daripada indahnya 

penampilan lahir. Dan menurutnya telanjangnya jiwa dari agama 

 
356 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 816-817. 

 

357 Kamal Faqih Imani, An Englightening Commentary Into The 
Holy Qur’an, Jilid 5 (Isfahan-Iran: The Scientific and Religious 
Research Centre Amīrul Mu’minin Ali Library, 1432 H/ 2011 M), h. 325. 
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dan akhlak jauh lebih buruk dari pada telanjangnya tubuh.358 Jadi 

jiwa yang dibalut dengan iman dan akhlak menjadi skala prioritas, 

karena akan melahirkan pakaian lahir yang sesuai dengan ajaran 

agama.    
              Pakaian takwa menurut Qatadah dan Ibnu Juraij yaitu 

tertanamnya keyakinan akan kebenaran yang datang dari Allah 

yang terdapat dalam kitab suci al-Qur’an, dan adanya sikap 

menerima kebenaran dengan hati yang bersih serta dilanjutkan 

dengan amal shaleh.359 Dan amal shaleh menurut Ibnu Abbas 

adalah perbuatan baik yang berdasarkan al-Qur’an dan sunnah 

Rasul.360 Dari pengertian tersebut dipahami  bahwa pakaian takwa 

juga bisa berarti menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji dan 

akhlak yang mulia. Kemuliaan adalah sesuatu yang langgeng 

sekaligus membahagiakan secara terus menerus. Kemuliaan abadi 

dan langgeng itu ada di sisi Allah swt. Dan untuk mencapainya 

adalah dengan mendekatkan diri kepada-Nya, menjauhi larangan-

Nya, melaksanakan perintahnya serta menjadikan Rasulnya 

sebagai uswatun hasanah (teladan yang baik), itulah takwa, dan 

yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling 

bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Hujurat/49: 

13: 

ِ أتَقَْاكُمْ   َ عَلِيمٌ خَبيِرٌ ﴿إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللَّّ  ﴾ ١٣إِنَّ اللَّّ
Terjemahnya: 

 

358 Abdul Wahab Abd Salam Thawilah, Fiqh Albisah wa al-
Zinah  (Cet. I; Kairo: Dār al-Salam, 1427 H / 2006 M), h. 3. 

359 Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Juz II (Cet I. Beirut: Maktabah 
al-Nur al-Ilmiyah, 1412 H / 1992 M),  h.  207 

360 Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Juz II ( Cet. I; Beirut: Maktabah 
al-Nur al-Ilmiyah, 1412 H / 1992 M),  h. 207. 
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  Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah 

ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha teliti.361 

Kemuliaan yang disebutkan dalam ayat tersebut di atas, 
bukanlah karena memiliki kecantikan, materi, kedudukan sosial 

dan garis keturunan. Karena semua itu bersifat sementara dan 

bahkan tidak jarang mengantar pemiliknya kepada kebinasaan. 

Tetapi yang dimaksud adalah kemuliaan abadi yang mengantar 

kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat, karena 

pakaian takwa  memelihara dan melindungi diri dari segala bentuk 

kemaksiatan.     

Iman, malu dan amal shaleh (akhlak yang baik), ketiga 

istilah tersebut merupakan mata-rantai yang dapat melahirkan 

suatu sikap dan prilaku yang berimplikasi positif pada diri dan 

lingkungan. Maka  bagi yang memilih pakaian yang dibentuk dan 

dipakainya berlandaskan iman dan takwa, berarti ia telah beriman, 

percaya dan berkiblat kepada kebenaran yang datangnya dari 

Allah swt.        

Keimanan dalam hati tentu akan mendahului penampakan 

secara lahiriah, oleh karena itu kekosongan jiwa yang tidak dapat 

terlihat dan tersentuh oleh mata kasat, harus diisi dengan 

menghidupkan dan membangkitkan sisi aqidah.  Dengan 

demikian, secara perlahan akan tumbuh moralitas  dan akhlak 

mulia. Dengan keimanan yang sempurna  maka seseorang akan 

memandang bahwa menutup aurat adalah busana yang paling 

ideal untuk menjauhkan godaan setan yang akan mendorong 

manusia untuk berlaku ingkar dan tidak terpuji, sehingga 

timbullah kesadaran dengan penuh keikhlasan untuk 

mempergunakan pakaian yang sesuai dengan tuntunan yang telah 

disyariatkan. Keikhlasan di sini berarti memakai pakaian yang 

 

361 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 745. 

  



177 
 

 

menutup aurat bukan karena adanya faktor external, tetapi semata-

mata karena Allah. Sebagaimana pengertian ikhlas menurut Al-

Faḍl Ibn ’Iyāḍ (w. 187 H), bahwa meninggalkan suatu perbuatan 

karena manusia termasuk riya’ dan melakukannya karena manusia 
termasuk syirik, maka ikhlas adalah melepaskan diri dari kedua 

hal tersebut dengan tidak mengharap yang lain kecuali karena 

Allah swt. 362  nilah unsur yang terpenting yang harus dibina 

ditengah keluarga muslim yang merupakan cikal bakal dalam 

pembentukan masyarakat muslim yang didambakan.   

Selanjutnya rasa malu adalah sifat yang harus dimiliki oleh 

setiap orang yang mengaku beriman. Sehingga ia memiliki rasa 

segan dan enggang memperlihatkan bagian tubuhnya yang tidak 

wajar dibuka, serta malu berpenampilan dan bersikap secara 

berlebih-lebihan.  

Dan amal shaleh oleh sebagian ulama didefinisikan 

sebagai segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, 

kelompok dan manusia secara keseluruhan. Ada pula yang 

menyatakan bahwa amal shaleh adalah segala perbuatan yang baik 

menurut akal, al-Qur’an dan atau sunnah Nabi Muhammad saw.363 

Keterkaitan antara iman dan amal shaleh menjadikan pelaku amal 

shaleh berupaya beramal sebaik mungkin.  

 Amal shaleh adalah manifestasi dari keimanan yang 

dimiliki seseorang. Dengan amal shaleh (akhlak yang baik) yang 

dilakukan maka ujung-ujungnnya adalah mendapatkan ridha dan 

pahala dari Allah swt.  Sebagaimana kata tsaubun yang berarti 

pakaian, maka ketika kata itu dikembangkan, keluarlah kata 

tsawābun yang berarti  ُِ  364 Dari arti ini dipahami.(pahala)  الجَزَاء

 
362 ‘Alī Ibnu Muhammad Ibnu ‘Alī, Kitāb Al-Ta’rifā  (Beirut: Dār 

al-Rayyān li al-Turās, 1403 H), h. 28. 

363 Mahmud Ibnu Umar al-Zamaksyari, Al-Kasysyāf  (Mesir: 
Mustafa al-Babi al-Halabi, 1966), h. 275.  

364 Ibrahim Anis, et al. al-Mu’jam al-Wasīt  (Mesir: Dār al-Ma’ārif, 

1986),  h. 122. 
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bahwa pakaian dapat membuahkan pahala. Maksudnya bahwa 

pahala merupakan dampak positif dari segala sikap dan aktifitas 

yang berlandaskan iman dan takwa, yang akan mendatangkan 

kedamaian,  kebahagiaan dan keselamatan . Atau dengan kata lain 
pakaian yang memiliki nilai-nilai keimanan dan ketakwaan akan 

mendatangkan dampak positif berupa kebaikan-kebaikan. Dan 

orang yang beriman dan bertakwa niscaya mereka akan 

mendapatkan pahala, sebagaimana disebutkan dalam QS Al-

Baqarah/2: 103 : 

لَّوْ   خَيْرٌ  اللَّّ  عِندِ  نْ  م ِ لمََثوُبَةٌ  واتَّقوَْا  آمَنوُاْ  أنََّهُمْ  وَلوَْ 

 ﴾ ١٠٣كَانوُاْ يَعْلمَُونَ ﴿
Terjemahnya: 

    Dan jika mereka beriman dan bertakwa,  pahala dari  

Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu.365 

 Kata   ٌَلمََثوُبة pada ayat di atas  berarti   الجَزَاء (ganjaran), 

366 adapun ganjaran yang dimaksud pada ayat ini adalah balasan 

pahala bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa.  Penggalan 

ayat sebelumnya menjelaskan tentang dampak buruk dari sihir, 

maka ayat ini menegaskan seandainya mereka (orang yahudi) 

beriman dan percaya bahwa sesuatu dapat terjadi hanya atas izin 

Allah, dan bukan karena sihir, serta mereka bertakwa maka 

niscaya mereka mendapat ganjaran  dari sisi Allah. 

Berkaitan dengan pakaian, dari berbagai bentuk dan model 

pakaian, maka pakaian yang dibuat dan dipakai berdasarkan iman 

dan takwa itulah yang akan menjadi sarana untuk mendapatkan 

ridha Allah. Pakaian takwa di sini berarti pakaian yang dapat 

menutupi yang tidak pantas kelihatan, yaitu menutupi bagian-

bagian tubuh yang dikenal dengan aurat. Bukan hanya itu, tetapi 

 

365 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 20. 

366 Ibrahim Anis, et al. al-Mu’jam al-Wasīt  (Mesir: Dār al-Ma’ārif, 

1986), h. 122. 
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juga memenuhi syarat lain, misalnya tidak mengandung unsur 

tabarruj. 

Pakaian  takwa disebut sebagai suatu pakaian  adalah 

merupakan al-tasyb³h al-tamṡ³l  (perumpamaan).367  Maka 
dijadikannya al-lib±s sebagai penutup dari segala jenis keburukan 

manusia, seperti halnya dijadikannya suami sebagai pakaian bagi 

istrinya dan sebaliknya seorang istri menjadi pakaian bagi 

suaminya. Dimana keduanya dapat saling menutupi dan mencegah 

setiap pasangannya untuk mendatangkan perbuatan buruk.  

Pakaian penutup aurat berfungsi untuk menutupi aib (secara 

hakiki) adalah dan melindungi tubuh dari cuaca panas dan dingin 

serta melindungi tubuh dari cedera. Sementara pakaian takwa 

berfungsi menutupi aib (secara maknawi) adalah melindungi dan 

menjaga pemakainya dari keburukan akhlak dan kecenderungan 

berbuat dosa. Dengan pakaian takwa seseorang memiliki 

kemampuan untuk membedakan hal-hal yang  yang baik dan yang 

buruk. 

Dengan menilik kembali makna kata lib±s takwa yang 

terdapat di berbagai mu’jam yaitu al-iman, al-haya dan amal 

shalih, maka penulis menilai bahwa pakaian yang menutup 

seluruh tubuh atau kecuali muka dan telapak tangan dengan  

memenuhi syarat yang sesuai dengan tuntunan agama  dapat pula 

dikategorikan sebagai lib±s takwa. Yaitu pakaian lahir yang dapat 

menghindarkan pemakainya dari segala bentuk kejahatan, karena 

memenuhi syarat dan kriteria kesopanan dan syar’i.  

Dengan demikian meskipun seseorang mengenakan 

pakaian tertutup tapi memperlihatkan lekuk tubuh yang indah atau 

transparan yang dapat mengundang syahwat kaum lelaki, atau 

menggunakan pakaian tertutup namun terdapat unsur tabarruj 

(berlebih-lebihan dan dengan maksud bermegah-megah dan atau 

 

367 Al-Rāgib al-Asfahāni,  Mu’jam Mufradāt  al-Fādz al-Qur’an  

(Beirut: Dār al-Fikr, t.th),  h. 734-735.  
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hendak mempertontonkan), maka yang demikian tidaklah 

termasuk dalam kategori lib±s takwa.  

Penulis menyimpulkan bahwa pakaian takwa yang 

dimaksud adalah mencakup keduanya, yaitu pakaian lahir  yang 
memenuhi syarat sesuai dengan tuntunan agama, sebagaimana 

akan dijelaskan kemudian. Dan pakaian ruhani yang  berupa iman, 

malu dan amal shaleh yang dipakai dalam rangka menjalankan 

perintah-Nya dan menjauhi larangn-Nya. Keduanya harus saling 

mendukung, pakaian ruhani ini  yang mewujudkan pakaian lahir 

yang memiliki ciri pakaian syar’i yang indah dalam pandangan 

manusia dan indah menurut pandangan Allah, serta menjaga 

seseorang dari sikap atau perbuatan yang dapat mengantar ke 

lembah kehinaan. Hanya dengan keimanan dan jiwa takwa akan 

membentuk manusia berakhlak mulia dan berpenampilan yang 

sopan serta memiliki rasa malu yang merupakan salah satu ciri 

khas orang beriman yang tulus menerima kebenaran yang datang 

dari Allah. Rasulullah saw memberikan informasi bahwa orang 

yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus 

akhlaknya. 

عَنْ عَائشَِةَ قاَلتَْ : قَالَ رَسُوْلُ الله صَم : إن  من أكمل 

وألط خلقا  أحسنهم  إيْمانا  باهْلهالمومنين  رواه   ( فهم 

 )368الترمذي 
Artinya: 

Dari Aisyah ia berkata :Rasulullah saw. Bersabda: 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang paling 

sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya 

dan bersikap lemah lembut terhadap keluarganya. 

(HR.Tirmizi). 

 

368 Abi ‘Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, Sunan al-Tirmizi, jilid V 

(Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th),  h. 11. 
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Dengan demikian, akhlak yang baik adalah merupakan 

salah satu ciri keberimanan seseorang. Berkaitan dengan pakaian, 

hemat penulis bahwa pakaian takwa (jika yang dimaksud adalah 

iman, malu dan amal shaleh), mestinya ini yang dimiliki terlebih 
dahulu, keindahan, ketampanan dan kecantikan seseorang tidak 

hanya terletak pada bentuk tubuh yang indah serta pakaian yang 

dikenakannya, tetapi juga tidak kalah pentingnya adalah hati dan 

jiwa yang diliputi dengan ketakwaan.  Karena dari sini terwujud  

sikap dan penampilan §āhir yang sesuai dengan tuntunan agama. 

Pada akhir ayat 26 surah al-A’raf mengisyaratkan bahwa 

betapa banyak nikmat Allah kepada hambanya yang telah 

memenuhi kebutuhan menutup auratnya sekaligus mengantar 

mereka untuk menyadari bahwa mereka juga memiliki aurat 

batiniah yaitu keburukan-keburukan nafsu yang jika terbuka tidak 

kalah buruknya dengan aurat lahiriah dan menutupnya merupakan 

hal yang penting untuk diprioritaskan yaitu pakaian takwa.   

Pakaian takwa bila dkenakan oleh seseorang maka ma’rifat 

menjadi modal utamanya,  pengendalian diri ciri aktifitasnya, 

kasih dalam pergaulannya, kerinduan kepada ilahi tunggangannya, 

zikir pelipur hatinya, keprihatinan adalah temannya, ilmu 

senjatanya, sabar busananya, kesadaran akan kelemahan di 

hadapan Allah kebangganannya, zuhud (tidak terpukau oleh 

kemegahan duniawi) perisainya, kepercayaan diri harta simpanan 

dan kekuatannya, kebenaran andalannya, taat kecintaannya, jihad 

kesehariannya, dan shalat adalah buah mata kesayangannya.369 

kecantikan fisik saja tidak akan bertahan lama, dan belum 

cukup membuat seseorang menjadi manusia yang ideal dalam 

pandangan agama. Karena itu diperlukan inner beauty  berupa 

sifat dan kepribadian yang baik, yaitu kecantikan yang dihiasi 

dengan sikap takwa. Jika tidak dihiasi dengan takwa, maka 

 

369  M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah : Pesan, kesan dan 
keserasian al-Qur’an (Cet. I., Vol. 5., Jakarta: Lentera Hati, 2002),  h. 
59. 
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kecantikan lahir bakal menjadi bumerang yang bisa mencelakakan 

diri sendiri. Dalam QS Al-Baqarah/2: 221, Allah berfirman: 

شْرِكَة  وَلَوْ أعَْجَبتَكُْمْ   ن مُّ ؤْمِنَةٌ خَيْرٌ م ِ  وَلْمََةٌ مُّ

 
Terjemahnya: 

  Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih 

baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik 

hatimu.370  

Meskipun iman memang letaknya di dalam hati, tidak 

lantas orang-orang yang berprilaku baik akan benar-benar baik di 

mata Allah, meskipun ia tidak menggunakan pakaian tertutup. 

Realitas menunjukkan bahwa seorang wanita memakai pakaian 

yang menutup aurat tidak menjamin prilakunya lebih baik 

daripada mereka yang tidak.  Boleh jadi seseorang menutup aurat 

namun tidak dilandasi dengan iman dan ikhlas karena Allah, tetapi 

karena  lingkungan di mana ia berada memaksa ia menutup aurat, 

sementara pada kondisi lain ia mengenakan pakaian bebas 

terbuka.  Ataukah ada tendensi lain yang membuat ia mengenakan 

pakaian yang menutup aurat.  Itulah sebabnya Allah menyatakan 

bahwa libās takwa  itu lebih baik. Karena bukan hanya menutup 

anggota tubuh secara lahir dari berbagai kemungkinan keburukan, 

tetapi juga memelihara kesucian jiwa dan batin seseorang 

sehingga ia ikhlas melaksanankan segala perintah Allah swt., serta 

terhindar dari segala pengaruh yang menyesatkan.  Demikian 

sebaliknya pakaian yang menutup aurat dan sesuai dengan syariat, 

akan menjaga iman dan takwa pemakainya. Karena itulah 

sehingga al-Qur’an memperingatkan pentingnya iman menyertai 

amal, karena tanpa iman kepada Allah swt. Amal-amal akan 

 

370 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 43. 
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menjadi sia-sia belaka. Sebagaimana Allah menegaskan dalam QS 

Al-Furqān/25: 23: 

هَبَاءً   فَجَعَلْنَاهُ   ِِ  ِ عَمَل  مِنْ  عَمِلوُا  مَا  إِلَى  وَقَدِمْنَا 

نثوُراً ﴿  ﴾٢٣مَّ
Terjemahnya: 

Dan kami akan perlihatkan segala amal  yang mereka 

kerjakan, lalu kami jadikan amal itu (bagaikan) debu 

beterbangan.371 
 Sesungguhnya terdapat kaitan erat antara perkara-perkara 

batin dengan yang lahir. Kondisi hati akan melahirkan tindakan-

tindakan lahir, demikian sebaliknya segala tindakan lahir akan 

mempengaruhi kondisi hati. Jadi keduanya saling mendukung, 

namun yang perlu diprioritaskan adalah libās takwa dan menyusul 

pakaian lahir sesuai dengan syar’i,  itulah busana muslimah yang 

sempurna. 

Jika pakaian takwa telah menghiasi jiwa seseorang, maka 

ia akan terpelihara identitasnya, lagi anggun penampilannya, 

selalu menjaga kebersihan meskipun ia miskin, hidup sederhana 

walau ia kaya, lapang dada, tidak berjalan membawa fitnah, tidak 

menghabiskan waktu dengan sia-sia, tidak menuntut yang bukan 

haknya dan tidak menahan hak orang lain. Bila berungtung ia 

bersyukur, bila diuji ia bersabar, bila berdosa ia istighfar dan 

menyesal dan bila dimaki ia bersabar sambil berkata: jika makian 

anda keliru maka aku bermohon semoga Allah mengampunimu 

dan jika makian anda benar, maka aku bermohon semoga Allah 

mengampuniku.372  

 

371 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 505. 

372 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan 
keserasian al-Qur’an, Cet. I., Vol. 5, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 59. 
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Ketaatan dan kepatuhan dalam menjalankan ajaran agama 

merupakan syarat utama sebagai manusia yang ideal. Iman yang 

kuat dan pemahaman agama yang mendalam adalah modal dasar 

untuk kebahagiaan dan kesuksesan membina kehidupan, 
kecantikan dan ketampanan akan pudar suatu saat, namun nilai-

nilai amaliah dan keyakinan agama selalu menyartai kapan 

dimanapun, baik di dunia terlebih di akhirat. Kemuliaan seseorang 

bukan semata diukur dari ketampanan dan kecantikan, melainkan 

dari sejauh mana ketaatannya kepada perintah agama. 

Berkaitan dengan ketakwaan dan pakaian takwa, Islam 

adalah agama yang sama sekali tidak menyetujui segala realitas 

kehidupan yang mengistimewakan seseorang karena ketampanan, 

kecantikan, ras, suku, jenis kelamin dan hal-hal lain yang biasanya 

dipandang oleh manusia sebagai sumber normatif nilai sosial. 

Dalam pandangan Islam, keistimewaan atau superioritas manusia 

dengan yang  lainnya hanya terletak pada tingkat pengabdian 

manusia kepada-Nya semata-mata, baik pada level individual 

maupun sosial. Sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Hujurat/49: 

13.  

Dengan demikian setiap cara pandang merendahkan, 

melecehkan atau sebaliknya, tidak dibenarkan karena keunggulan-

keunggulan berdasarkan kriteria fisikal adalah tidak bermakna di 

sisi Allah, karena Allah tidak melihat fisik dan rupa tetapi hanya 

melihat hati dan amal perbuatan hambanya.   

 

        B.  Fungsi  Pakaian  

  Dalam syariat Islam, pakaian dikenakan dengan maksud 

untuk mewujudkan fungsinya, yaitu sebagai berikut : 

 a. Menutup Aurat dan menghindari fitnah 

              Kewajiban menutup aurat bukan semata-mata ketika 

melaksanakan shalat dan thawaf saja. Dalam keadaan apapun 

setiap individu yang sudah baligh wajib menutup auratnya. Pada 

bagian terdahulu telah disinggung bahwa batasan yang dikenal 

secara umum bagi laki-laki adalah antara pusar sampai  lutut, 
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sedangkan bagi perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan 

telapak tangan. 

              Ayat  yang menyinggung tentang fungsi pakaian sebagai 

penutup aurat adalah dalam QS Al-A’raf/7: 26 : 

آدمََ     بنَِي  سَوْءَاتِكُمْ يَا  يوَُارِي  لِبَاساً  عَليَْكُمْ  أنَزَلْنَا  قَدْ 

 وَرِيشاً  
Terjemahnya: 

                 Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah 

menyediakan  pakaian untuk menutupi `auratmu dan  

untuk perhiasan bagimu.373  

Klausa   ُْسَوْءَاتِكم   pada ayat tersebut menunjukkan  يُوَارِي 

makna bahwa Allah memberi nikmat dengan menyediakan bahan 

pakaian yang dapat  menutup sauāt  mereka, yakni aurat lahiriah 

untuk menutupi bagian-bagian tubuh yang dinilai oleh agama dan 

adat kebiasaan sebagai sesuatu yang buruk bila dilihat. serta 

kekurangan-kekurangan batiniah. 

Secara etimologi kata sauāt terambil dari kata sā-a – yasū-

u – sau’un  yang berarti al-qabīh wa al –sayyiah,374 al-syarru wa 

al-fasādu (kejelekan, kerusakan) juga berarti buruk, tidak 

menyenangkan.375 Kata al-Sauat juga berarti  ُالفاحَِشَة  ،   ,faraj) الفرَْجُ 

keji, buruk), dari setiap pengertian yang disebutkan oleh Ibnu 

Manzūr (w. 1312 H) dipahami bahwa sauat adalah kehormatan 

 

373 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 206. 

374  Abī Husain Ahmad Ibn Fāris bin Zakariyā, Mu’jam maqāyīs 
al-lughah, Juz III  (t.tp: Dār al-fikr, t.th.),  h. 113. 

375 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir 

(Yogyakarta:Unit Pengadaan buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-

Munawwir, 1984),  h. 721. 
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manusia secara umum.376  Penggunaan kata  سَوْآت  pada ayat 

tersebut karena jika terlihat oleh yang bukan muhrim, maka hal itu 

tercela dan menimbulkan rasa malu, bahkan kata sauat dapat pula 

berarti bangkai yang menjijikkan ( QS Al-Al-Maidah /5: 31). 
Penggunaan kata sauat dalam al-Qur’an juga terdapat pada QS 

Al-A’raf/7: 20, 22 dan 26;  dan  QS Thaha/20: 121, semuanya 

menunjukkan makna bagian tubuh yang tidak layak terbuka, 

dengan kata lain  kehormatan manusia secara umum.   Sementara  

aurat yang terambil dari kata  ār  yang berarti aib,noda, cela.377 

Keburukan yang dimaksud bukan berarti bahwa bagian tubuh 

yang termasuk dalam kategori aurat itu buruk, tetapi terdapat 

faktor lain yang membuat aurat itu buruk, yaitu ketika ia 

tersingkap dan menjadi aib ketika terlihat orang lain.  Kata aurat 

juga berasal dari kata ’āra  artinya menutup dan menimbun seperti 

menutup mata air dan menimbunnya.378 makna  ini dapat 

ditemukan pada QS Al-Māidah/ 5: 31.  ini berarti  bahwa aurat itu 

adalah sesuatu yang harus ditutup dan tidak baik dipandang. Maka 

dalam hal ini pakaian yang memiliki beberapa fungsi diantaranya 

sebagai penutup, dapat menutupi  bagian tubuh atau bahkan 

semuanya yang enggang diperlihatkan oleh pemakainya. Namun 

dalam konteks pembicaraan tuntunan atau hukum agama, aurat 

dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat 

kecuali oleh orang-orang tertentu. 

Pakaian  penutup aurat biasa dikenal dengan busana 

muslimah, yaitu pakaian perempuan muslimah. Busana menurut 

 

376 Ibnu Manzūr, Abi al-Fadl Jamal al-Din Muhammad  Mukram, 

Lisān al-Arab  (Jilid I, Beirut: Dār al-Fikr, t.t), h. 97-98.  

377 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir 

(Yogyakarta:Unit Pengadaan buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-

Munawwir, 1984),  h. 1062. 

378 Abu al-Fadl Jamāl al-Dīn Muhammad bin Mukram Ibnu 
Mandzur, Lisān Al-Arab, Jilid V (Al-Qāhirah: Dār al-Ma’ārif, 1968 
M/1396),  h. 3165. 
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WJS. Poerwadarminta adalah pakaian yang indah-indah, 

perhiasan.379  Sedangkan makna muslimah menurut Ibnu Manzhur 

adalah perempuan yang beragama Islam, yang patuh dan tunduk 

serta menyelamatkan dirinya dari bahaya.380 Berdasarkan makna 
tersebut, maka busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian 

untuk perempuan Islam yang dapat berfungsi menutupi aurat 

sebagaimana diperintahkan oleh ajaran agama untuk menutupnya, 

guna kemaslahatan dan kebaikan perempuan itu sendiri serta 

masyarakat lingkungannya. 

            Berbicara tentang fungsi pakaian sebagai penutup aurat 

dan menghindari fitnah, mengundang banyak pertanyaan bagi 

masyarakat yang hidup di abad ini. Yakni mengapa aurat wanita 

dibedakan dengan aurat laki-laki, padahal tubuh keduanya dapat 

menimbulkan fitnah. Ada beberapa hal yang dapat menjadi alasan 

yakni: 

a. Perlu dipahami bahwa ada perbedaan tingkat fitnah 

diantara keduanya. Allah swt. Telah menganugerahkan 

struktur tubuh wanita dengan berbagai kekhususan 

yang berbeda dengan struktur tubuh laki-laki. Tubuh 

wanita sangat berpotensi menimbulkan fitnah jika 

dilihat oleh laki-laki, sebaliknya jika seorang wanita 

melihat tubuh kaum laki-laki, maka rata-rata tidak 

terpengaruh, dan tidak menimbulkan fitnah bagi kaum 

wanita. Kalaupun itu menimbulkan pengaruh, maka 

tingkat pengaruhnya sangat lemah dan hanya orang 

tertentu saja. Hal ini disebabkan frekwensi ransangan 

pada wanita umumnya rendah dibanding kaum lelaki. 

 

379 W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Bahsa Indonesia  (Jakarta: 
Balai Pustaka, 1986),  h. 172. 

380 al-Fadl Jamāl al-Dīn Muhammad bin Mukram Ibnu 
Manzhur, Lisan Al-Arab, Jilid V (Al-Qāhirah:Dār Al-Ma’ārif, t.t.),  h. 
2080.  
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b. Wanita memiliki fitrah yang cendrung senang berhias 

dan menampakkan keindahan dan kecantikannya. 

Sampai-sampai mereka terkadang menampakkan 

sebagian anggota tubuhnya atau menggunakan pakaian 
ketat dan tipis yang melukis model tubuh dan 

menampakkan warna kulit, dan secara otomatis 

keindahan bentuk  dan kemolekan tubuhnya tampak 

dengan jelas, sehingga dapat memberikan pengaruh 

negatif bagi yang melihatnya (laki-laki). Sementara 

kaum laki-laki  berhias dan berbusana, hampir-hampir 

yang terlihat hanya wajah dan kedua telapak tangannya 

serta tidak menggunakan berbagai aksesoris supaya 

kelihatan tampan seperti halnya kaum wanita.    

c. Meskipun aurat laki-laki terbatas, hanya saja adat 

mendorong seorang laki-laki dalam mayoritas 

kondisinya untuk menutup serapat mungkin auratnya 

sebagai bentuk usaha untuk berhias, dan ia diberi 

keringanan menutup aurat minimal pada kondisi 

tertentu.  

             Fungsi pakaian sebagai penutup aurat dalam konteks 

ibadah, bahwa pakaian yang menutup aurat adalah syarat sahnya 

shalat, sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-A’raf /7: 31. 

             Dengan mencermati QS Al-A’raf ayat 19-27, dapat 

disimpulkan bahwa ternyata persoalan aurat telah muncul 

dipermukaan sejak dulu, dan ini menunjukkan bahwa menutup 

aurat adalah faktor yang sangat penting dalam upaya menggapai 

keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Pada penutup ayat 

لَعلََّ   ِ اللّ  آيَاتِ  مِنْ  يذََّكَّرُونَ ذلَِكَ  هُمْ    (Yang demikian itu adalah sebahagian 

dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka 

selalu ingat). Ini menunjukkan bahwa sebagai manusia biasa tak 

luput dari kesalahan dan kehilapan, sehingga Allah menyebut di 

akhir ayat bahwa semoga mereka selalu ingat dan menyadari hal 

itu. Untuk itu ayat selanjutnya mengingatkan kepada manusia 

untuk selalu berhati-hati dengan godaan setan sebagaimana ia 

telah mempengaruhi Adam dan Hawa dahulu. 
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b.  Sebagai Perhiasan 

              Fungsi pakaian sebagai perhiasan berkaitan dengan 

estetika, disebutkan dalam QS Al-A’raf/7: 26.  Ayat ini telah 

disebutkan pada bagian fungsi pakaian sebagai penutup, Namun 
pada bagian ini khusus tentang fungsi pakaian sebagai perhiasan.  

قَدْ      آدمََ  بنَِي  سَوْءَاتكُِمْ  يَا  يوَُارِي  لِبَاساً  عَليَْكُمْ  أنَزَلْنَا 

 ً    وَرِيشا
Terjemahnya: 

              Wahai anak Adam, sesungguhnya Kami telah 

menyediakan pakaian untuk menutupi `auratmu dan  

untuk perhiasan bagimu.381 

             Klausa   ًوَرِيشا berasal dari akar kara  ش   -ي  -ر    yag berarti 

keindahan sesuatu, 382 pada mulanya adalah bulu burung, 

sebagaimana bulu pada burung menjadi hiasan baginya.383 

Demikian pula dengan kata   ريش pada ayat ini maksudnya adalah 

pakaian yang indah untuk hiasan. adalah bahan-bahan pakaian 

indah untuk menghiasi diri untuk menambah keindahan 

pemakainya, dan dapat digunakan dalam peristiwa-peristiwa 

penting dan istimewa. Menurut Quraish Shihab, bahwa hal ini 

memberi isyarat bahwa agama memberi peluang yang cukup luas 

untuk memperindah diri dan mengekspresikan keindahan itu.384 

Dengan pakaian sesuatu yang tidak pantas dan kekurangan fisik 

akan tertutupi dan menjadikannya indah. Karena pakaian  

 

381 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 206. 

               382  Abī Husain Ahmad Ibn Fāris bin Zakariyā,  
Mu’jam maqāyīs al-lughah, Juz II (t.tp: Dār al-fikr, t.th.),  h. 466. 

              383  Abī Husain Ahmad Ibn Fāris bin Zakariyā,  Mu’jam 
maqāyīs al-lughah, Juz II  (t.tp: Dār al-fikr, t.th.),  h. 467. 

                384 M. Quraish Shihab,  Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan 

dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 5 (Jakarta: Lentera Hati , 2002),  h. 58. 
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merupakan bagian dari keindahan dan perhiasan tersendiri yang 

akan membuat kemegahan pada pemakainya sehingga tampak 

lebih indah ketimbang apa yang sebenarnya. 

            Fungsi pakaian sebagai perhiasan di sini adalah untuk 
memperindah penampilan bukan hanya dihadapan sesama 

manusia tetapi juga dihadapan Allah. Sebagai perhiasan seseorang 

bebas merancang dan membuat bentuk atau mode serta warna 

yang dianggap indah dan menarik serta menyenangkan, selama 

tidak melanggar batasan dan sesuai tuntunan ajaran agama.  

            Tak dapat dipungkiri bahwa berhias adalah naluri  

manusia,  terutama bagi kaum wanita, Rasulullah saw pun dalam 

salah satu hadis yang menginformasikan bahwa beliau suatu 

ketika menerima sepucuk surat dari balik tirai, Nabi bersabda saya 

tidak tahu apakah tangan ini adalah tangan laki-laki atau tangan 

perempuan. Lalu Aisyah menjawab bahwa itu adalah tangan 

perempuan. Nabi kemudian berkata kepadanya bahwa seandainya 

anda seorang wanita, niscaya anda memelihara kuku anda 

(mewarnainya dengan daun pacar).385 Demikian Nabi saw 

menganjurkan agar wanita memelihara diri dan berhias. Tentunya 

dalam hal ini berhias dalam arti yang sewajarnya dan tidak 

berlebih- lebihan.    

               Pakaian indah atau perhiasan juga disinggung dalam QS 

Al-A’raf/7: 31 yang berbunyi: 

 يَا بنَِي آدمََ خُذوُاْ زِينتَكَُمْ عِندَ كُل ِ مَسْجِد   
Terjemahnya: 

                Wahai anak cucu Adam! pakailah pakaianmu yang 

bagus pada setiap (memasuki) masjid.386 

Ayat tersebut di atas memerintahkan umat Islam agar 

memakai pehiasannya, lebih-lebih ketika memasuki masjid untuk 

 

385 Hadis Riwayat  Al-Nasā’i. 

386 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 207. 
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shalat. Menurut para ahli tafsir bahwa maksud ayat tersebut 

adalah menutup aurat itu diperlukan demi kesempurnaan setiap 

mendirikan ibadah shalat serta ibadah-ibadah lainnya.387 

 Setelah al-Qur’an memerintahkan untuk memakai pakaian 
indah ketika hendak ke masjid, selanjutnya mengecam mereka 

yang mengharamkan perhiasan yang telah diciptakan Allah untuk 

manusia. Sebagaimana disebutkan dalam QS Al-A’raf /7: 32  ْقلُْ مَن

فِي   آمَنوُاْ  لِلَّذِينَ  هِي  قلُْ  زْقِ  الرِّ مِنَ  وَالْطَّيبِّاَتِ  لِعِباَدِهِ  أخَْرَجَ  الَّتِيَ  اّللِّ  زِينَةَ  مَ  الْحَياَةِ حَرَّ

الْقِياَمَةِ   يوَْمَ  خَالِصَةً  نْياَ   Diceritakan dalam suatu riwayat bahwa   الدُّ

seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi tentang seseorang 

yang senang dengan pakaian dan alas kaki yang indah, apakah hal 

itu termasuk keangkuhan, Rasulullah menjawab bahwa   ٌإِنَّ الله جَمِيْل

الْجَمَالُ    sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai)388 يُحِبُّ 

keindahan), sementara keangkuhan adalah menolak kebenaran dan 

menghina orang lain. 

Kata     ُالْجَمَال mengandung arti keindahan atau kecantikan, 

dan sesuatu yang bersifat   ُجَمَال  disebut جَمِيْل. Kata itu dapat pula 

digunakan untuk hal-hal yang maknawi. Misalnya wajah si fulan 

jamīl atau akhlak si fulan jamīl. Jadi   kata   ُالْجَمَال itu dapat dipakai 

dalam hal-hal yang berkenaan dengan rupa yang berbentuk 

lahiriah ataupun maknawi ( wa al-jamalu yuqā’u alā al-ṣuwari wa 

al-ma’āni.) Selanjutnya disebutkan bahwa makna hadis   ٌإِنَّ الله جَمِيْل

الْجَمَالُ   adalah indah dalam perbuatan dan sempurna dalam  يُحِبُّ 

sifat.389 Maksudnya bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang 

 

387 Abdul Azis Dahlan Ensiklopedi Hukum Islam,  jilid II  (Cet. I; 
Jakarta:  PT. Ichtiar Baru  Van Hoeve, 1996),  h. 1368. 

388 Abi Husain Muslim bin al-Hajjajbin Muslim al-Qusyairī al-
Naisabūrī, Mausūah al-Hadīs al-Syarīf Kutub al-Sittah: Shahih Muslim 
( Riyadh: Maktabah Dār al-Salām li al-Nasyr wa al-Tauzī, 1429 H), h. 
293-294.  

389 Majduddin Abu Al-Sa’adah Al-Mubarak Ibn Muhammad Al-
Jazri, An-Nihāyah fī Gharīb Al-Hadis wa al-Atsar  (Kairo: t.p., t.th.),  h. 
408. 
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sempurna, dan segala ketentuan dan keputusan yang 

ditetapkannya sudah pasti indah dan sempurna, seperti halnya 

penciptaan manusia dalam bentuk yang indah dan sempurna 

(laqad khalqnā al-insāna fī ahsani taqwīm). QS Al-Tīn/95: 4.  
Adapun al-jamāl yang disenangi oleh Allah mengandung makna 

kebaikan lahir dan batin yang diridhai-Nya. Dari sini dapat 

dipahami bahwa hadis tersebut mengandung anjuran agar kita 

berusaha dengan cara yang baik, berbuat kebajikan sesempurna 

mungkin serta mencintai keindahan duniawi dan hal-hal ubudiyah 

berdasarkan ketentuan syariat. 

           Sebagai estetika, pakaian tidak lepas dari pengaruh mode 

atau fashion. Islam sendiri pada dasarnya tidak memberikan 

bentuk dan model busanan secara kaku. Islam hanya memberikan 

batasan dari bagian tubuh yang mana yang harus ditutup. Sedang 

bentuk dan mode busana muslim terserah kepada selera masing-

masing. Setiap orang bebas merancang dan menentukan bentuk, 

warna serta bahan yang digunakan untuk busanannya sepanjang 

tidak keluar dari tuntunan agama yang telah disebutkan terdahulu.  

             Al-Qur’an tidak merinci jenis-jenis perhiasan, namun di 

beberapa ayat disebutkan tentang perhiasan yang dipakai oleh 

penghuni surga sebagai balasan terhadap orang-orang yang 

beriman, yaitu gelang-gelang emas dan mutiara serta pakaian 

hijau dari sutera. seperti dalam QS Fathir/35: 33 dan QS Al-

Kahfi/18: 31. 

Hal yang terpenting dalam masalah pakaian yang 

berfungsi sebagai perhiasan ini adalah menghindari perhiasan atau 

cara berhias yang dapat menimbulkan sikap tidak sopan dari 

siapapun yang melihatnya. Berhias tidak dilarang dalam ajaran 

agama, karena itu adalah naluri manusiawi. Yang dilarang adalah 

tabarruj  (menyingkap dan mempertontonkan). sebagaimana yang 

disinggung dalam QS Al-Ahzab/33: 33 yaitu Tabarruj al-

jahiliyyah termasuk diantaranya penampilan yang berlebih-

lebihan (baik dengan maksud mempercantik diri maupun dengan 

maksud membanggakan diri), berfoya-foya, dan juga mencakup 
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penggunaan wangi-wangian (yang menusuk hidung), serta segala 

macam cara yang dapat menimbulkan syahwat lawan jenis.  

Kata tabarruj  menurut Yusuf Qardhawi adalah khusus 

digunakan untuk para perempuan yang membuka perhiasan atau 
auratnya kepada laki-laki, menampakkan perhiasan dan 

keindahan-keindahan tubuhnya.390 Ali As-Shabūni (1928 M) 

menjelaskan bahwa jika perempuan jahiliyah memakai selendang, 

maka hanya disangkutkan saja di atas kepala, sedangkan ujungnya 

terjuntai ke belakang.391  Itulah yang dikenal dengan istilah  

tabarruj jahiliyah  karena dahulu perempuan Arab pada masa 

jahiliyah selalu memakai pakaian yang menampakkan dada, leher, 

tangan sampai ke bahu, dan menampakkan kemolekan tubuh serta 

keindahan rambutnya.   

            Beberapa petunjuk dan tuntunan al-Qur’an yang ditujukan 

kepada wanita muslimah, seperti halnya  mengingatkan agar 

berjalan dengan tidak mengundang perhatian    ََوَلَا يَضْرِبْنَ بأِرَْجُلِهِنَّ لِيُعْلم

زِينَتهِِنَّ  مِن  يُخْفِينَ   karena menurut suatu ,(QS Al-Nūr/24: 31)   مَا 

riwayat bahwa dahulu wanita-wanita pada zaman jahiliyah 

berjalan dengan menghentakkan kakinya sehingga terdengan 

dentingan gelang kaki yang mereka pakai hingga para lelaki 

mendengar dan melirik kepadanya. Untuk itu hal yang serupa 

dengan ini seperti berjalan berlenggak lenggok terlarang dalam 

agama. Demikian halnya ketika berbicara dengan lawan jenis 

jangan sampai menimbulkan sikap dan isi pembicaraan 

menimbulkan godaan   ٌفلََا تخَْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قلَْبِهِ مَرَض  

c.  Sebagai Perlindungan fisik 

              Fungsi pakaian sebagai perlindungan secara fisik, 

disebutkan Allah dalam QS Al-Nahl/16: 81: 

 

390 Yusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam  (Solo: Era 
Intermedia, 2003),  h. 235. 

391 Muhammad Ali Al-Shabuni, ṣafwah al-Tafāsir, Mekkah: t.p., t.t., 
h. 921. Lihat juga Abd Wahid Wafi, Gharaib Al-Nuzum wa Al-Taqālīd 
wa Al-Adat, Jilid II  (Mesir: Nahdhah, t.t.),  h. 102-105. 
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بَأسَْكُمْ   تقَِيكُم  وَسَرَابيِلَ  الْحَرَّ  تقَِيكُمُ  سَرَابيِلَ  لكَُمْ  وَجَعَلَ 

 كَذلَِكَ يتُِمُّ نعِْمَتهَُ عَليَْكُمْ لعََلَّكُمْ تسُْلِمُونَ 

Terjemahnya: 
                 Dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang 

memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang 

memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah 

Allah menyempurnakan ni`mat-Nya kepadamu agar 

kamu berserah diri (kepada-Nya).392 

            Kata   َسَرَابيِل  adalah bentuk jamak dari kata َسِرْباَل (sirbāl) 

artinya pakaian.393 َسِرْباَل berarti  setiap benda yang dijadikan 

pakaian. Kata  َسَرَابيِل dalam ayat ini disebut dua kali. Maksud dari 

yang pertama adalah pakaian biasa yang menjaga tubuh dari cuaca 

panas dan dingin, sedangkan kata kedua adalah baju besi yang 

menjaga tubuh dari serangan musuh.  

            Frase  ُْبَأسَْكم تقَِيكمُ  وَسَرَابِيلَ  الْحَرَّ   menjelaskan fungsi  تقَِيكمُُ 

pakaian sebagai pemeliharaan terhadap tubuh yang melindungi 

tubuh dari sengatan sinar matahari dan udara dingin atau angin 

yang dapat berakibat terganggunya kesehatan dan menjaga agar 

temperatur tubuh tetap terjaga. Karena temperatur udara di luar 

tubuh manusia juga tidak stabil, sehingga manusia kadangkala 

harus menghadapi udara yang sangat dingin atau panas, sementara 

mekanisme tubuh tidak memiliki sistem kekebalan untuk 

menghadapinya. Oleh karena itu manusia membutuhkan pakaian 

pelindung untuk melindungi diri dari instabilitas udara. Ini 

menunjukkan bahwa pakaian berhubungan erat dengan konsep 

keselarasan dengan lingkungan yang intinya sebagai alat proteksi 

 

392 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 376. 

393 Muhammad Fuād ’Abd. Al-Bāqi, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfādz 

al-Qur’an al-Karim  (al-Kāhirah: Dār al-hadīs, 1428 H/ 2007 M),  h. 467-468. 

 



195 
 

 

bagi kesehatan tubuh. Berbeda dengan binatang, Allah 

menciptakan baginya bulu yang tumbuh sesuai dengan kondisi 

cuaca, di musim dingin akan tumbuh bulu yang tebal dan di 

musim panas bulunya akan rontok hingga berkurang. Dalam 
menghadapi tantangan alam yang berat, Allah memberikan akal 

kepada manusia untuk berpikir bagaimana menciptakan pakaian 

yang sumbernya beragam itu, dari kain, bulu binatang, kulit kayu 

dan sebagainya untuk melindungi tubuhnya dari cuaca ekstrim.  

   Dalam ayat ini Allah swt menyebutkan nikmat karunia-

Nya dengan memberikan rasa aman, damai dan tenteram. Allah 

menyediakan pakaian dari bulu domba yang memelihara tubuh 

dari cuaca dingin dan  kapas dan katun yang memelihara tubuh 

dari cuaca panas serta pakaian dari besi untuk melindungi tubuh 

dari senjata tajam ketika berperang. Maka sepatutnyalah  manusia 

menyadari kenikmatan yang sungguh luar biasa itu, serta 

mengakui dan mematuhi kewajiban terhadap pemberi nikmat itu. 

Nikmat Allah juga disinggung dalam QS Al-isrā/17: 70.   
             Dengan pakaian pula tubuh terhindar dari kotoran, debu, 

virus yang dapat mengganggu kesehatan, dengan kata lain pakaian 

dapat menjaga  kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. 

Sementara pakaian yang berfungsi sebagai perlindungan ruhani 

adalah libās takwa.  

d.  Penunjuk Identitas 

              Dalam QS Al-Ahzab/33: 59 disebutkan : 

الْمُؤْمِنِينَ  وَنسَِاء  وَبنََاتكَِ  زَْوَاجِكَ  لْ ِ قلُ  النَّبِيُّ  أيَُّهَا  يَا 

فلََا   يعُْرَفْنَ  أنَ  أدَنَْى  ذلَِكَ  جَلَابيِبهِِنَّ  عَليَْهِنَّ مِن  يدُنْيِنَ 

 ُ ً يؤُْذيَْنَ وَكَانَ اللَّّ حِيما  غَفوُراً رَّ

Terjemahnya: 

Wahai Nabi ! katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-

anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min, 

"Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh 
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tubuh mereka". Yang demikian itu agar mereka lebih 

mudah untuk dikenali, sehingga  mereka tidak 

diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun,  Maha 

penyayang.394 
Frase  َيؤُْذيَْن فلََا  يُعْرَفْنَ  أنَ  أدَْنىَ   mengandung makna bahwa  ذلَِكَ 

pakaian berfungsi sebagai penunjuk identitas sebagai wanita 

terhormat, karena pakaian yang menutup aurat menjadi ciri dari 

orang-orang yang menjaga diri dan menghindari gangguan. 

Pakaian tertutup yang disyariatkan bagi seorang wanita dengan 

maksud untuk memuliakan wanita muslimah yang merdeka dan 

membedakannya dengan budak wanita. Hal ini merupakan 

pengistimewaan yang pantas, karena pengistimewaan ini berpijak 

pada kemuliaan terhadap kesucian diri. Hal ini menunjukkan 

penjagaan tingkat tinggi dari sisi perangai bagi wanita yang 

menggunakan pakaian tersebut. 

            Islam memuliakan wanita ketika ia menuntutnya untuk 

menutup tubuhnya. Sedangkan adat kaum muslimin menuntut 

kaum laki-laki untuk tidak memamerkan anggota tubuhnya, 

kecuali karena sesuatu yang mendesak. Sebab manusia 

diistimewakan karena akal dan ilmu dan taqwanya, bukan karena 

kecantikannya. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-

Hujurat/49: 13: 

 ِ َ عَلِيمٌ خَبيِرٌ ﴿ إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللَّّ  ﴾ ١٣أتَقَْاكُمْ إِنَّ اللَّّ
Terjemahnya:   

    Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi 

Allah adalah orang yang paling bertakwa. 

           Identitas merupakan suatu bentuk atau ciri pengenalan 

terhadap sesuatu atau terhadap diri seseorang, baik yang konkrit 

maupun secara abstrak. Yang bersifat konkrit antara lain 

tergambar dari pakaian lahir yang  dikenakannya. Misalnya untuk 

 

394 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 603. 
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mengenal tingkat pendidikan seorang anak, dapat dikenal melalui 

pakaian seragam sekolah yang dikenakannya. Demikian pakain 

lahir dapat menunjukkan identitas serta membedakan seseorang 

dengan yang lainnya. Bahkan tidak jarang ia membedakan status 
sosial seseorang. Untuk itu Rasululah menekankan pentingnya 

menjaga penampilan agar tetap menunjukkan jati diri sebagai 

seorang muslim, karena maksud dari pakaian dalam konteks ini 

adalah untuk menandai identitas pribadi ataupun komunitas orang 

beriman.   

              Dari zaman dulu hingga kini pakaian selalu menjadi 

penanda atau atribut sebagai penampakan jati diri dan status 

pemakainya. Pakaian publik mengekspresikan status sosial, status 

ekonomi, status keberagamaan sekaligus nilai ketakwaan 

seseorang. Berbeda dengan pakaian ketika  berada di dalam rumah 

dan ketika  keluar. Karena pakaian publik merupakan aspek 

tradisional dari jati diri seseorang  dalam suatu komunitas.    

            Al-libās  (pakaian) di zaman sekarang tidak lagi 

menampakkan ciri-ciri yang berfungsi sebagai proteksi moral dan 

ekonomi. Nilai-nilai religius dari pakaian  semakin pudar. 

Perkembangan arus model dan gaya busana muslimah 

memberikan image bahwa kecenderungan mengekspresikan 

keindahan dan kecantikan serta sikap berlebih-lebihan  dan 

menampakkan kemewahan dalam berpakaian lebih diutamakan 

dengan mengabaikan aspek utamanya yaitu menutup aurat. 

Sehingga nilai-nilai ketakwaan semakin terkikis dihempas badai 

tabarruj.  Akibat dari semua itu, bencana demi bencana silih 

berganti datang menimpa baik kepada perorangan maupun kepada 

masyarakat umum.          

      C.  Tujuan Pakaian Jilbab  

 Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam syariat Islam yang 

berkaitan dengan segala hal termasuk pakaian, baik pakaian untuk 

laki-laki terlebih bagi wanita, tak satupun yang mempunyai 

indikasi menyulitkan. Semuanya adalah untuk mensucikan, 

memelihara dan mengangkat martabat kaum laki-laki dan 
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perempuan, serta menyempurnakan nikmat kebaikan bagi semua. 

Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Maidah/5: 6:  

يرُِيدُ  وَلَـكِن  حَرَج   نْ  م ِ عَليَْكُم  لِيَجْعَلَ   ُ اللّ  يرُِيدُ  مَا 

رَكُمْ وَلِيتُِمَّ نعِْمَتهَُ   عَليَْكُمْ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ لِيطَُهَّ

Terjemahnya: 

    Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak 

membersihkan kamu dan menyempurnakan ni`mat-Nya 

bagimu, supaya kamu bersyukur.395 

     Demikian Allah menyampaikan dengan tegas bahwa 

segala perintah-Nya demi untuk kepentingan hambanya sendiri, 

dan tak ada maksud menyusahkan. Islam selalu memberikan 

kemudahan bagi penganutnya.  

Adapun tujuan al-Libās adalah sebagai berikut: 

a. Memelihara Pandangan dan Mensucikan Hati 

Didalam hukum Islam, seorang muslimah akan 

menemukan perhatian yang sangat tinggi terhadap dirinya , agar 

dia dapat menjaga kesuciannya, menjadi wanita mulia, dan 

memiliki kedudukan yang tinggi. Syarat-syarat yang diwajibkan 

pada pakaian dan perhiasannya tidak lain adalah untuk mencegah 

tabarruj (berhias diri yang berlebihan),  ini juga bukan untuk 

mengekang kebebasannya, akan tetapi sebagai pelindung baginya 

agar tidak tergelincir dalam lumpur kehinaan atau menjadi objek 

sorotan mata kaum pria yang tidak menjaga adab-adab kesopanan.  

 Dalam al-Qur’an surah Al-Ahzab/33: 59 disebutkan 

bahwa hendaklah mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya 

supaya mereka lebih muda dikenal dan tidak diganggu. Penggalan 

ayat “karena itu mereka tidak diganggu” adalah isyarat bahwa 

 

395 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 144. 

 



199 
 

 

usaha melihat keindahan tubuh wanita adalah suatu bentuk 

gangguan, fitnah dan kejahatan bagi mereka. 

     Jika kesucian jiwa para ummahāt al-mukminīn dapat 

terwujud dengan busana tertutup mereka, maka kesucian jiwa para 
muslimah yang lain pun dapat terwujud dengan cara demikian. 

Mayoritas ulama mengikuti kaidah al-ibrah bī umūmil lafzhi lā bi 

khushūsis sabab.  Para sahabat dan mujtahid juga menggunakan 

kaidah ini, mereka memberlakukan hukum ayat-ayat yang 

memiliki sebab-sebab tertentu kepada peristiwa-peristiwa lain 

yang bukan merupakan sebab turunnya ayat-ayat tersebut.396 

Hampir semua hukum yang diturunkan oleh Allah di dalam al-

Qur’an disebabkan karena kejadian-kejadian khusus yang 

menimpa sebagian umat Islam pada masa Rasulullah saw. Karena 

sebagian besar wahyu diturunkan untuk memberikan jawaban dan 

solusi dari segala permasalahan yang terjadi pada saat itu. Meski 

demikian, hal ini tidak berarti hukum tersebut hanya berlaku atas 

mereka yang menjadi sebab turunnya hukum atau ayat al-Qur’an 

tersebut, namun ia berlaku pula atas seluruh umat Islam. Oleh 

karena itu hukum yang berlaku atas ummahāt al- Mukminīn juga 

berlaku untuk semua muslimah pada umumnya. 

   Dalam QS Al-Nūr/24: 30 Allah berfirman; 

وَيَ  أبَْصَارِهِمْ  مِنْ  يغَضُُّوا  ل ِلْمُؤْمِنيِنَ  حْفظَُوا قلُ 

َ خَبيِرٌ بمَِا يَصْنعَوُنَ   فرُُوجَهُمْ ذلَِكَ أزَْكَى لهَُمْ إِنَّ اللَّّ

Terjemahnya: 

     Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, agar 

mereka menjaga pandangannya, dan memelihara 

kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi 

 
396 Mannā Al-Qattān, Mabāhis Fī ‘Ulūm Al-Qur’ān  (t.t.: Al-

Mansyūrāt al-Ashr al-Hadis, 1411 H/ 1990 M), h. 83. 
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mereka. sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang 

mereka perbuat.397 

 Ayat sebelumnya Allah menyampaikan  larangan 

memasuki rumah orang lain kecuali setelah memperoleh izin dan 
member salam kepada penghuninya, dalam rangka mencegah hal-

hal yang tidak diinginkan seperti melihat aib penghuni rumah, 

serta rahasia yang ada di dalamnya. Maka pada ayat ini Allah 

menerangkan tentang tata cara pergaulan antara laki-laki dan 

perempuan, agar mereka memelihara pandangannya dari 

perempuan yang bukan mahramnya, memelihara kemaluannya 

agar terlihat oleh orang lain dan tidak terjatuh ke lembah 

perzinaan.    

                  Kata al-ghadd  menurut tinjauan bahasa mempunyai 

makna al-naqsh (mengurangi),398 al-khafadh (merendahkan), dan 

wada’a  (meletakkan).399 Terkadang kata al-ghadd  mempunyai 

konotasi negative. Contohnya adalah ungkapan naqasha wa 

wada’a min qadrihi” (mengurangi takaran) dan al-ghusn wa 

wada’a (mematahkan ranting.400 Kata yaghuddū berasal dari fi’il 

mādhi ghadda yang berarti  naqashah berarti mengurangi, juga 

berarti menundukkan.401 Yang dimaksud disini adalah 

 

397 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 493. 

              398 Abī Husain Ahmad Ibn Fāris bin Zakariyā , Mu’jam 

maqāyīs al-lughah, Juz V  (t.tp: Dār al-fikr, t.th.), h. 383. 

               399 Majiduddin Muhammad bin Ya’qub al-Fairuz Abadi, 

Qāmūs al-Muhīṭ,  Jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr li al-Tibā’ah wa al-Nasyr wa al-

Tauzī’i, t.th.),  h. 338. 

               400  Majiduddin Muhammad bin Ya’qub al-Fairuz Abadi, 

Qāmūs al-Muhīṭ,  Jilid 2. (Beirut: Dār al-Fikr li al-Tibā’ah wa al-Nasyr wa al-

Tauzī’i, t.th.),  h. 338. 

401  Ahmad Warson Munawwir,  Kamus Al-Munawwir  
(Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah keagamaan Pondok 
Pesantren al-Munawwir, 1984),  h. 1083.  
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mengalihkan arah pandangan, serta tidak memantapkan 

pandangan dalam waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang 

atau kurang baik, demikian menurut Quraish Shihab.402 

              Menurut Abu al-A’la al-Maududi (w. 1979 M), makna “al-
ghadd al-bashr” pada ayat di atas adalah tidak memandang 

sesuatu dengan perhatian penuh dan menahan pandangan dari 

sesuatu yang tidak halal dipandang serta menundukkan pandangan 

atau mengalihkan pada obyek lain. Selanjutnya Kata min pada  

ungkapan “min absharihim” mempunyai arti “sebagian ( li at-

tab’idh). Atau sebagian dari keseluruhan (juz min kull) berarti, 

Allah tidak memerintahkan kita untuk berpaling atau menahan  

dari semua obyek penglihatan, melainkan hanya sebagian saja. 

Dengan ungkapan lain, Allah tidak menghendaki kita melihat 

segala sesuatu yang ada, melainkan hanya pada penglihatan 

tertentu saja  sebab jika demikian berarti nikmat penglihatan yang 

diberikan oleh Allah sendiri tidak dapat difungsikan.                                 

                  Redaksi ayat nampaknya tidak menyebutkan objek 

langsung dari kata kerja yaghuddū, baik laki-laki maupun 

perempuan tanpa perbedaan. Redaksi ayat menunjukkan bahwa 

hal itu sesuai tuntutan situasi dan kondisi.  Kondisi yang 

dimaksudkan adalah bahwa baik laki-laki maupun perempuan 

agar tidak saling melihat wilayah yang ketika bagian tertentu dari 

tubuh sesorang itu menimbulkan rasa tidak nyaman ketika dilihat 

dan memang tidak dikehendaki untuk dilihat. Tentunya yang 

dilarang untuk dipandang adalah sesuatu yang dapat 

menjerumuskan akibat pandangan, seperti pandangan yang 

disertai dengan syahwat yang menjadi pemicu terjadinya 

perbuatan zina. Dengan demikian cakupan penggunaan mata 

hanya dibatasi untuk memandang sesuatu yang dihalalkan.  

 

402 M. Qurais Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan 
keserasian al-Qur’an (Cet. I., Vol. 9., Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 
324. 
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              Dalam QS Al-Nur/24: 30-31 Allah memerintahkan 

kepada mu’min dan mu’minat untuk memelihara pandangan dan 

memelihara kemaluan. Perintah yang terdapat pada ayat 30, 

terulang kembali pada ayat 31 dengan redaksi secara khusus 
kepada wanita mukmin. Penegasan yang berulang tersebut 

bertujuan untuk memperkuat (ta’kid). Pengulangan perintah 

tersebut kepada wanita juga menunjukkan bahwa perintah itu 

lebih ditekankan lagi bagi mereka.403  

              Laki-laki dan perempuan, kedua jenis ini diperintahkan 

untuk menahan pandangan. Kedudukan hukum pandangan dan 

minat pria terhadap wanita sama dengan pandangan dan hasrat 

wanita terhadap pria.404 Al-Maududi (w. 1979 M) mempunyai 

pandangan yang berbeda dalam hal ini, ia menilai  bahwa bahaya 

wanita memandang pria tidak separah bahaya pria memandang 

wanita lain. Namun tidak dibolehkan memandang pria dengan 

sengaja sambil menikmati ketampanannya. Dalam hal ini penulis 

menilai bahwa larangan laki-laki memandang perempuan jika 

disertai dengan syahwat, adalah larangan mutlak yang tidak ada 

tawar menawar  lagi, demikian halnya permpuan memandang 

laki-laki disertai dengan syahwat, meskipun  ini sangat jarang 

terjadi pada diri wanita. 

              Berbagai ajaran agama di dunia tidak menyoroti 

bagaimana cara melihat. Sementara Islam membatasi cara 

pandang kepada hal yang dapat mengantar kepada kerusakan. Di 

mana al-Qur’an menggunakan kata yaghuddū untuk mengurangi 

 

403 Abu Bakar Muhammad Ibn Abdullah Ibnu Arabi, Ahkam al-
Qur’an, Tahqiq  Ali Muhammad al-Bagawy,  (Mesir: al-Halabi, , Cet. I, Jilid 

III,  1967),  h. 1355  

404Abu Bakar Muhammad Ibn Abdullah Ibnu Arabi, Ahkam al-
Qur’an, Tahqiq  Ali Muhammad al-Bagawy,  (Mesir: al-Halabi, , Cet. I, Jilid 

III,  1967),  h. 1356.  

 

 



203 
 

 

pandangan atau menahan pandangan atau mengalihkan ke obyek 

lain.  

 Berkaitan dengan pandangan, Syekh Mutawalli al-

Sya’rawi (1912 M) menyatakan bahwa para psikolog membagi 
praktik perasaan ke dalam tiga bagian, yaitu penglihatan (al-

idrāk), emosi (al-wijdān), dan keinginan ( al-nuzū’ ). Al-Sya’rawi 

(1912 M) memberikan ilustrasi bahwa seseorang yang melihat 

bunga yang sangat indah di kebun, ketika mata tertumpu pada 

bunga tersebut merupakan bagian dari penglihatan (al-idrāk ). 

Apabila bentuknya membuat orang yang memandangnya tertarik 

dan terkesan, maka hal tersebut merupakan bagian dari emosi ( al-

wijdān ), Dan apabila penglihatan dan emosinya tersebut cukup 

memberikan pengaruh kepada dirinya, maka ia akan terdorong 

untuk memetik bunga tersebut, inilah yang dinamakan keinginan  

( al-nuzū’ ). Selanjutnya ia menyatakan bahwa, namun dalam hal 

ini wanita tidak boleh disamakan dengan bunga tersebut. 405 Itulah 

sebabnya al-Qur’an memberikan tuntutunan yang berkaitan 

dengan pakaian dalam rangka menjaga kesucian jiwa.      

            Allah Maha Mengetahui apa yang ada dalam jiwa setiap 

hambanya. Oleh karena itu Islam memberikan peringatan kepada 

manusia untuk tidak mendatangkan bencana yang diawali oleh 

pandangan dan memerintahkan kepada setiap umatnya untuk 

memelihara pandangan.  Menjaga dan memelihara pandangan dari 

segala yang haram merupakan upaya preventif yang sangat 

efektif, karena dorongan hawa nafsu lebih banyak dimulai dari 

pandangan mata.  

Perintah menahan pandangan didahulukan diikuti dengan 

perintah memelihara kemaluan, karena pandangan merupakan 

pemicu perbuatan keji. Dan penurutan hawa nafsu sesungguhnya 

berawal dari pandangan. Jika kedua perintah tersebut 

 

405 Muhammad Mutawalli Al-Sya’rāwiy,  Al-Fatāwā (Cet.II; t.t.: 
Dār al-Raudah linnasyr wa al-Tauzī’, 1422H/ 2001M),  h. 151-152. 
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direalisasikan , maka selamatlah dari tipu daya setan. Disamping 

itu masyarakat akan selamat dari wabah perbuatan keji. Karena 

pelaksanaan kedua perintah tersebut dirasa sulit bagi sebagian 

orang, maka Allah menggunakan pendekatan persuasive ketika 
memerintahkannya, yakni dengan ungkapan “dzalika azkā 

lahum” yakni lebih bersih dan suci bagi hati dan agama406 serta 

lebih terpelihara  masyarakat dari noda dan dosa407 dan terhindar 

dari siksaan yang pedih.  

                  Ketika berbicara tentang perintah Allah menahan 

pandangan, maka tujuannya adalah bahwa hati seseorang akan 

lebih terjaga dari fitnah dan bahaya-bahaya nafsu yang dikobarkan 

oleh setan yang sering muncul pada kaum pria saat memandang 

wanita yang tidak menjaga aurat mereka dengan penutup yang 

layak. 

                   Dengan memperhatikan perintah Allah dalam QS Al-Nūr 

ayat 30 dan 31, terdapat perbedaan intensitas perintah dan 

larangan antara laki-laki dan perempuan. Setelah memerintahkan 

menahan pandangan dan memelihara kesucian kepada kaum 

wanita, Allah memerintahkan untuk melaksanakan dan 

meninggalkan beberapa hal, yaitu : 1.) larangan menampakkan 

perhiasan kecuali yang biasa tampak, 2.) perintah menutukan kain 

kerudung ke dadanya, 3.) larangan menampakkan perhiasan 

kecuali kepada muhrimnya, 4.) larangan memukulkan kakinya 

agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. 

                  Demikianlah QS Al-Nūr tersebut mengandung ajaran 

mengenai tindakan preventif dalam menjaga kestabilan dan 

keamanan masyarakat, serta menjauhkannya dari hal-hal yang 

dapat menimbulkan penyimpangan. 

 

406 Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, jilid III (Cet I. Beirut: Maktabah 
al-Nur al-Ilmiyah, 1412 H / 1992 M),  h.  282.  

 407 Abi Al-Barakātu Abdillah Ibn Ahmad bin Mahmud  al-Nasafi, 

Tafsir al-Nasafi,   Madarik al-Tanzīl wa Haqāiq li Ta’wīl, jilid III (Dār 
al-Fikr littibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī, 107 H),  h. 140. 
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             Menurut Abi As-Su’ūd  bahwa seandainya kaum wanita 

tidak memberi peluang kepada kaum lelaki, maka tidak mungkin 

terjadi perbuatan maksiat.408 Ibnu Arabi (468-543 H) 

menambahkan bahwa perbuatan maksiat yang dilakukan oleh 
wanita dipandang lebih keji karena menyebabkan kehamilan dan 

penelantaran nasab.409 

                  Kedua alasan tersebut di atas boleh jadi ada benarnya,  

karena intensitas perintah baik berupa perintah melaksanakan 

sesuatu maupun perintah meninggalkannya ( yang berkaitan 

dengan al-libās)  bagi wanita lebih ditekankan dari pada laki-laki, 

dengan memperhatikan ayat yang berkenaan dengan perintah 

menjaga dan memelihara kesucian kepada laki-laki dan wanita 

terdapat pada tiga ayat, yaitu pada QS Al-Mu’minun/23: 5, QS 

Al-Ma’arij/70: 29 dan QS Al-Nūr/24: 30.  Adapun perintah yang 

secara khusus ditujukan kepada kaum wanita terdapat pada dua 

ayat, yaitu: pada QS Al-Ahzab/33: 35 dan QS Al-Nūr/24: 31, 

sementara perintah yang secara khusus kepada kaum lelaki hanya 

terdapat pada satu ayat saja, yaitu pada QS Al-Ahzab/33: 35 

                   Dari ayat-ayat yang telah disebutkan di atas, Nampaknya 

memelihara kesucian merupakan inti dan tuntutan pokok, baik 

kepada kaum lelaki terlebih ditekankan  kepada kaum wanita. 

Demikian pula setiap perintah dan larangan yang terdapat pada 

ayat-ayat yang berkaitan dengan al-libās, bermuara pada tujuan 

dan tuntutan tersebut.  

b. Memudahkan Untuk dikenal dan Menghindari 

Gangguan  

 

408 Abī Al-Su’ūd, Irsyad al-Aql As-Salīm ilā mazāyā al-Kitāb al-

Karīm, jilid IV (t.t: Dār al-Fikr li al-Tibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’i,  t.th.),  

h. 55. 

 409 Abu Bakar Muhammad Ibn Abdullah Ibnu Arabi, Ahkam al-
Qur’an, Tahqiq  Ali Muhammad al-Bagawy, Jilid III (Cet. I; Mesir: al-Halabi, 

1967),  h. 1313. 
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      Allah berfirman dalam QS Al- Ahzab/33: 59 yang 

berbunyi: 

النَّبِ  أيَُّهَا  الْمُؤْمِنِينَ يَا  وَنسَِاء  وَبنََاتكَِ  زَْوَاجِكَ  لْ ِ قلُ  يُّ 

فلََا   يعُْرَفْنَ  أنَ  أدَنَْى  ذلَِكَ  جَلَابيِبهِِنَّ  عَليَْهِنَّ مِن  يدُنْيِنَ 

حِيماً ﴿ ُ غَفوُراً رَّ  ﴾ ٥٩يؤُْذيَْنَ وَكَانَ اللَّّ

Terjemahnya: 

 Wahai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-

anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min, 

"Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh 

tubuh mereka". Yang demikian itu agar mereka lebih 

mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. 

Dan Allah  Maha pengampun,  Maha penyayang.410 

            Frase  َيُؤْذيَْن فلََا  يُعْرَفْنَ  أنَ  أدَْنىَ   Yang demikian itu supaya)  ذلَِكَ 

mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak 

diganggu), adalah merupakan tujuan yang dkehendaki oleh ayat 

ini, karena sebelum turunnya ayat ini laki-laki yang fasik suka 

mengganggu dan melecehkan wanita-wanita yang tidak 

menggunakan pakaian tertutup karena mereka menyangka bahwa 

mereka adalah budak, sementara kepada wanita yang mengenakan 

busana tertutup, dianggapnya sebagai wanita yang merdeka dan 

mereka tidak berani mengganggunya. Untuk menghindarkan 

gangguan tersebut, serta menampakkan kehormatan wanita 

muslimah, maka ayat di atas turun memerintahkan wanita 

muslimah untuk mengenakan jilbab. Dari uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa model pakaian yang kurang sopan dapat 

menimbulkan kerawanan dan peluang  terjadinya hal-hal yang 

tidak dinginkan. 

 

410 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 603. 
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c. Menghindari Tipu Daya Setan 

             Sebagaimana dipahami bahwa setan  adalah musuh nyata 

manusia sepanjang hayatnya. Aksi tipu daya setan kepada anak 

cucu Adam tak akan pernah berhenti hingga akhir zaman. Untuk 
itu Allah memberi peringatan  dalam QS Al-A’raf/7: 27 yang 

berbunyi: 

نَ   يفَْتِننََّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أخَْرَجَ أبَوََيْكُم م ِ يَا بَنِي آدمََ لاَ 

إنَِّهُ  سَوْءَاتهِِمَا  لِيرُِيَهُمَا  لِبَاسَهُمَا  عَنْهُمَا  ينَزِعُ  الْجَنَّةِ 

جَعَلْنَا   إنَِّا  ترََوْنَهُمْ  لاَ  حَيْثُ  مِنْ  وَقبَِيلهُُ  هوَُ  يَرَاكُمْ 

 ﴾ ٢٧اء لِلَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ ﴿الشَّيَاطِينَ أوَْلِيَ 

Terjemahnya: 

 Wahai anak cucu Adam!, janganlah sampai  kamu  

tertipu oleh seitan sebagaimana halnya dia (setan) telah 

mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, dengan 

menanggalkan dari keduanya  untuk memperlihatkan 

aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya 

dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak 

bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah 

menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang 

yang tidak beriman.411 

            Klausa ُيَنزِع  pada ayat tersebut di atas berarti mencabut, 

memberi isyarat bahwa pakaian yang dipakai oleh Adam dan 

Hawa ketika itu begitu kukuh, serta mereka pun demikian kukuh 

ingin mempertahankan agar tidak tanggal sehingga aurat mereka 

terlihat, tetapi kegigihan iblis menggoda mampu mencabut, yakni 

 

411 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 206. 
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menarik dengan keras hingga pakaian mereka tanggal, dan aurat 

mereka terbuka.412 

Ayat sebelumnya menyinggung tentang salah satu nikmat 

Allah yaitu menyediakan pakaian yang dapat menutup aurat. 
Untuk selanjutnya ayat ini memberi peringatan kepada anak  cucu 

adam agar tidak terjerumus dalam rayuan setan sebagaimana 

yang dilakukannya dahulu kepada Adam dan Hawa. 

Setiap perintah dan larangan yang terdapat dalam al-

Qur’an dan sunnah Rasul, tentu ada hikmah di balik semuanya.  

Menutup aurat adalah salah satu bentuk ketaatan yang diwajibkan 

sebab Allah dan Rasul-Nya memerintahkan hal itu.  Maka setiap 

orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya sudah 

dipastikan akan mendapatkan pahala dan terhindar dari azab. 

Sebaliknya jika seseorang meninggalkan perintah pasti ada 

konsekwensi yang harus ditanggungnya, Allah berfirman dalam 

QS.Al-Nūr/24: 63; 

أوَْ  فتِنَْةٌ  تصُِيبهَُمْ  أنَ  أمَْرِهِ  عَنْ  يخَُالِفوُنَ  الَّذِينَ  فَلْيَحْذرَِ 

 ﴾ ٦٣يصُِيبهَُمْ عَذاَبٌ ألَِيمٌ ﴿

Terjemahnya: 

... Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah 

Rasul takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab 

yang pedih.413 

Ayat tersebut di atas menegaskan bahwa setiap hamba 

yang menyalahi perintah Rasul, maka ia akan mendapatkan azab 

 

412 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah : Pesan, kesan dan 
keserasian al-Qur’an  (Cet. I., Vol. 5, Jakarta: Lentera Hati, 2002),  h.  

62. 

413 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h.  501. 
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yang pedih. Sebaliknya bagi siapa saja yang menaati perintah 

tersebut, tentu ia  akan diselamatkan oleh Allah dari azab-Nya. 

d. Menjaga Kehormatan  

Allah memerintahkan wanita mengenakan busana tertutup 
(menutup aurat) dan berpakaian dengan pakaian yang tidak 

menimbulkan hasrat kaum lelaki agar terhindar dari segala 

kemaksiatan serta kedudukan dan   kehormatannya tetap 

terpelihara. Sesungguhnya busana muslim dalam Islam 

mendatangkan anugrah dan kebaikan, yaitu menjaga kemuliaan 

dan dan kehormatan wanita sekaligus menjaga hati  laki-laki dari 

perbuatan maksiat. 

Dalam QS  Al-Ahzab/33: 35 yang berbunyi: 

وَالْمُؤْمِنَاتِ   وَالْمُؤْمِنيِنَ  وَالْمُسْلِمَاتِ  الْمُسْلِمِينَ  إِنَّ 

ادِقَاتِ   وَالصَّ ادِقيِنَ  وَالصَّ وَالْقَانتِاَتِ  وَالْقَانتِيِنَ 

وَالْخَا  ابِرَاتِ  وَالصَّ ابِرِينَ  وَالْخَاشِعَاتِ  وَالصَّ شِعِينَ 

ائمَِاتِ   وَالصَّ ائمِِينَ  وَالصَّ قَاتِ  وَالْمُتصََد ِ قيِنَ  وَالْمُتصََد ِ

َ كَثيِراً  وَالْحَافظِِينَ فرُُوجَهُمْ وَالْحَافظَِاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّّ

غْفِرَةً وَأجَْراً عَظِيماً ﴿ ُ لهَُم مَّ  ﴾ ٣٥وَالذَّاكِرَاتِ أعََدَّ اللَّّ
Terjemahnya: 

  Sungguh, laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki 

dan perempuan yang mu’min, laki-laki dan perempuan 

yang tetap dalam keta`atannya, laki-laki dan perempuan 

yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-

laki dan perempuan yang khusyu`, laki-laki dan 

perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan 

yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang 

memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan 

yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah 
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menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang 

besar.414 

  Kata  غْفِرَة ًٍ مَّ  (magfirah ) pada ayat di atas berasal dari 

kata ر ٍَ ٍَ    -غَ   dengan akar kata (gafara) غَفَ ر    -فَ   yang secara 

bahasa memiliki makna awal  menutupi sesuatu ( الشَيء  415.( سَترََ 

Menurut Al-Asfahani bahwa  ر ٍَ  artinya memberikan (gafara) غَفَ

penutup atau memakaikan penutup terhadap sesuatu agar ia 

terhindar dari kotoran.416 Namun menurut Abu Hilāl al-Askari 

bahwa dari sisi makna, kata ر ٍَ  yaitu سَترَ berbeda dengan غَفَ

bahwa  ْال الثوّابأنََّ  إيجاب  يقتضى  وهو  أخصّ  غفُْران   ( kata al-gufrān lebih 

khusus dan ia menghendaki adanya balasan yang baik).417   الغفُْرَان 

atau   المَغْفِرَة bermakna pengampunan Allah atas dosanya.418  Juga 

berarti penjagaan Allah atas hambanya agar tidak sampai terkena 

sengatan api neraka.419 إسْتِغْفاَر adalah permohonan dengan ucapan 

dan dengan perbuatan, karena tuntutan permohonan ampunan 

tanpa disertai dengan amalan adalah tingkah para pendusta.420 

 

414 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 598. 

 415 Abī Husain Ahmad Ibn Fāris bin Zakariyā,  Mu’jam maqāyīs al-

lughah, Juz IV (t.tp: Dār al-fikr, t.th.),  h.  385. 

416Al-Rāgib  Al-Asfahāni, ,   Mu’jam Mufradāt  al-Fādz al-
Qur’an (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h.  609. 

417 Abū Hilāl al-Hasan Ibn Abdillah al-Askari, Mu’jam al-Farūq 
al-Lughawiyah  (Cet. I; Qūm Irān: Muassasah al-Nasyr al-Islāmi, 1412 
H), h. 387. 

418 Abī Husain Ahmad Ibn Fāris bin Zakariyā,  Mu’jam maqāyīs al-

lughah, Juz IV (t.tp: Dār al-fikr, t.th.),  h.  385. 

419 Al-Rāgib  Al-Asfahāni, Mu’jam Mufradāt  al-Fādz al-Qur’an 
(Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 609. 

420 Ahmad Muchtār ’Abd al-Hamīd ’Umar, Mu’jam al-Lughah 
al-’Arabiyyah al-Mu’āsirah, Juz I (Cet. I; t.tp: ’Alam al-Kutub, 2008), h. 
1628. Lihat pula Al-Rāgib  Al-Asfahāni, Mu’jam Mufradāt  al-Fādz al-
Qur’an (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.),  h. 609. 



211 
 

 

Ayat tersebut di atas menegaskan bahwa laki-laki dan 

perempuan yang memelihara kehormatannya akan mendapat 

balasan berupa pengampunan dan pahala yang besar. Demikian 

Islam telah menetapkan syariat yang tujuannya menjaga 
kehormatan wanita sehingga tidak terkotori kesuciannya, dan 

menjaga agar kaum laki-laki terhindar dari fitnah karena 

memandang kaum wanita. Semua tuntunan yang telah dirangcang  

dalam al-Qur’an dan sunnah Rasul-Nya, bertujuan untuk 

menciptakan masyarakat yang aman dan damai serta menyebarkan 

keamanan dan kedamaian di seluruh pelosok negeri  

D. Pengaruh Pakaian terhadap Pribadi  dan Lingkungan 

Dewasa ini  persepsi dan apresiasi  terhadap model busana 

terutama di kalangan muslimah pada umumnya cenderung 

mengikuti  derap model busana tanpa menghiraukan norma 

agama, dan didukung oleh model busana yang berkembang 

senantiasa tidak mengindahkan norma-norma agama, sehingga 

aspek kedua dari pakaian (yaitu sebagai perhiasan) yang 

mengikuti trend tertentu begitu cepat menyebar dan hingga 

sampai pada batas yang memberikan contoh-contoh yang tidak 

pantas dan memalukan. Aspek sekunder dari pakaian itu berada 

pada level di atas lebih tinggi daripada filosofi pakaian itu sendiri.  

Meskipun demikian terdapat pula golongan yang tetap eksis 

mempertahankan busana yang sarat dengan nilai-nilai agama dan 

kesopanan serta senantiasa memperhatikan kaidah-kaidah 

Islamiyah, namun tetap dinamis dalam menyesuaikan diri dengan 

perkembangan model. 

Dalam syariat Islam, kata libās (pakaian) dibahas dalam 

konteks etika atau akhlak dan ibadah. Dalam konteks ibadah 

pakaian yang menutup aurat merupakan salah satu syarat shahnya 

shalat, sementara dalam konteks etika, pakaian menunjukkan 

kepribadian seseorang. 
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 Telah disinggung sebelumnya bahwa salah satu fungsi 

pakaian adalah  sebagai penunjuk identitas seseorang, meskipun 

tidak bisa dinilai seseorang secara pasti hanya dari pakaian yang 

mereka kenakannya, dan apa yang terlihat di luar belum tentu bisa 
menunjukkan sepenuhnya gambaran sifat dan karakternya. Akan 

tetapi dengan pakaian itu dapat dinilai citra estetika,  kepribadian 

dan kualitas moral  serta tingkah laku seseorang. Cara berpakaian 

seseorang dapat membuat dan meninggalkan kesan yang 

mendalam bagi orang lain yang melihatnya. Kualitas moral 

tampak jelas pada ukuran busana yang dikenakannya, apakah 

pakaian tersebut mencitrakan sifat tabarruj, riya/takabbur dan 

mengharapkan pujian dan sanjungan orang lain ataukah justru 

sebaliknya, pakaian tersebut merupakan cerminan dari identitas 

dan jati diri yang memiliki budi pekerti yang luhur.  Karena 

dengan pakaian itu orang lain akan membentuk image sendiri 

pada pemakaianya. Oscar Wilde mengungkapkan bahwa ”Hanya 

orang-orang yang berfikiran dangkal yang tidak menilai sesuatu 

dari wujud yang tampak, menurutnya misteri sebenarnya dari 

dunia ini adalah yang tampak, bukan yang tidak tampak.”421  

Secara tidak lagsung pakaian merupakan bahasa isyarat dari orang 

yang memakainya. Namun untuk memberikan penilaian yang 

paripurna harus didukung oleh penilaian terhadap penunjukan 

akhlak dan moral. 

 Keindahan lahiriah sesungguhnya tidak berdiri sendiri, 

karena nilainya ditentukan pula oleh keindahan batin, terutama 

niat dan tujuan. Dengan demikian sesuatu yang dikatakan indah 

itu itu tidak selamanya ditentukan oleh sesuatu yang tampak di 

mata kepala, tetapi terkadang yang tidak tampak itulah yang 

dominan. Misalnya kecantikan seseorang akan menjadi tidak 

 

421 Fadwa El Guindi, Veil: Modesty, Privacy, Resistance 

diterjemahkan oleh Mujiburrohman, Jilbab: Antara kesalehan, kesopanan, dan 

perlawanan (Cet.I; Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta, 2005),  h.  95. 
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berarti apabila akhlaknya buruk. Oleh karena itu Rasulullah saw 

bersabda: 

كُمْ وَلاَ إ لىَ صُوَرِكُمْ وَلكَِنْ   إ نَّ اَللَّ لايََنْظُرُ إ لىَ أجَْسَام 

ينَْظُرُ إِلىَ قلُوُْبكُِمْ 
422. 

Artinya:  

   ”sesungguhnya Allah tidak memandang pada tubuhmu, 

dan tidak pula pada bentuk rupamu, akan tetapi Allah 

memandang pada hatimu” (HR.Muslim). 

            Busana muslimah merupakan refleksi dari psikologi 

berpakaian, dalam bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain, 

kepribadian seseorang secara tidak langsung akan terungkap.  

Pakaian adalah cermin diri seseorang, maksudnya kepribadian 

seseorang dapat terbaca dari pakaiannya. Misalnya seseorang 

yang bersikap sederhana, yang bersikap ekstrim dan lain-lain, 

dapat terbaca dari pakaiannya. Kepribadian sering dideskripsikan 

dalam istilah sifat yang bisa diukur dan ditunjukkan oleh 

seseorang. Dan salah satu cara seseorang mengekspresikan 

kepribadian  adalah dengan cara berpakaian atau penampilan 

secara fisik. Tata cara berpakaian dan tingkah laku seseorang juga 

merupakan ekspresi dari keyakinan dan keimanan seseorang.  

Demikian halnya pakaian tidak secara langsung 

mempengaruhi kepribadian seseorang, akan tetapi setidaknya tata 

cara berpakaian akan mempengaruhi tingkah laku seseorang.  

Islam secara jelas melarang kaum wanita berpakaian tipis 

transparan yang  tembus pandang dan ketat serta memperlihatkan 

lekukan tubuh. Hal ini sesuai dengan pandangan masyarakat 

bahwa ketika seseorang mengenakan pakaian semacam itu, diduga 

keras ia ingin memamerkan keindahan tubuh yang ia miliki.  

 

422 Abi Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairī al-
Naisabūrī, Mausūah al-Hadīs al-Syarīf al-Kutub al-Sittah: Shahih 
Muslim  (Riyadh: Maktabah Dār al-Salām li al-Nasyr wa al-Tauzī, 1429 
H), h.  356.  
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Dengan demikian lawan jenis akan terpengaruh dan membawa 

dampak negatif  ketika menyaksikan pemandangan seperti itu. 

Inilah yang diperintahkan dalam al-Qur’an QS. Al-Nūr/24: 30-31 

untuk senantiasa memelihara pandangan, baik laki-laki maupun 
perempuan. 

وَيَحْفظَُوا  أبَْصَارِهِمْ  مِنْ  يغَضُُّوا  ل ِلْمُؤْمِنيِنَ  قلُ 

يَصْنعَوُنَ  بمَِا  خَبيِرٌ   َ اللَّّ إِنَّ  لهَُمْ  أزَْكَى  ذلَِكَ  فرُُوجَهُمْ 

أبَْصَارِهِنَّ  ٣٠﴿ مِنْ  يَغْضُضْنَ  لْمُؤْمِنَاتِ  ل ِ ﴾وَقلُ 

ظَهَرَ وَيَحْ  مَا  إلِاَّ  زِينتَهَُنَّ  يبُْدِينَ  وَلَا  فرُُوجَهُنَّ  فظَْنَ 

 ........مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيوُبهِِنَّ 
Terjemahnya: 

               Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman agar 

mereka menjaga pandangannya, dan memelihara 

kemaluannya; yang demikian itu  lebih suci bagi mereka, 

sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang mereka 

perbuat".  Katakanlah kepada para perempuan yang 

beriman "Hendaklah mereka menjaga pandangannya, 

dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka 

menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang 

(biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain 

kerudung ke dadanya...423 

               Ayat di atas mengandung perintah kepada kaum laki-laki 

dan perempuan untuk menjaga pandangan dan memelihara faraj 

dari hal-hal yang tidak dihalalkan, kemudian dilanjutkan larangan 

bagi kaum wanita untuk tidak menampakkan perhiasannya kecuali 

yang biasa nampak, dan perintah untuk memakai kerudung yang 

 
423 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 493. 
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menutupi bagian dadanya, serta larangan menampakkan perhiasan 

kecuali kepada beberapa keluarga dekat yang disebutkan oleh ayat 

tersebut.  Lebih lanjut al-Qur’an melarang  tabarruj, yakni segala 

macam bentuk tingkah laku yang mempertontonkan perhiasan  
yang dapat menimbulkan perbuatan keji dan  mengundang 

kemungkaran. Kemungkaran dapat berarti sesuatu yang diingkari, 

dalam arti tidak disetujui. Istilah al-Munkar digunakan untuk 

perbuatan yang dibenci oleh akal dan agama.424 Karena secara 

akal dan fitrah, jika akal dan jiwa manusia sehat dan normal maka 

ia akan mengingkari dan menolak perbuatan mempertontonkan 

aurat di hadapan khalayak. 

Pakaian dapat memberi pengaruh psikologis bagi 

pemakainya. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dirasakan ketika 

menghadiri suatu acara dengan mengenakan pakaian yang tidak 

sesuai dengan situasi dan kondisinya akan menyebabkan perasaan 

rendah diri bagi pemakaianya bahkan dapat menghilangkan rasa 

percaya diri sehingga enggang berkumpul dengan yang lain.  

Demikian besar pengaruh pakaian terhadap pemakainya, 

Kaum sufi sengaja memakai shuf (kain wol) yang kasar agar dapat 

menghasilkan pengaruh positif dalam jiwa mereka. Contoh lain 

banyak negara mengubah pakaian militernya, setelah mengalami 

kekalahan militer. Bahkan kemal Attaturk di Turki, melarang 

pemakaian Turbusy (sejenis tutup kepala bagi pria), dan 

memerintahkan untuk menggantinya dengan topi ala barat, karena 

Turbusy dianggapnya mempengaruhi sikap bangsanya serta 

merupakan lambang keterbelakangan.425  

Prilaku dan penampakan lahir seseorang memiliki 

keterkaitan yang sangat erat dengan kondisi hati, seseorang yang 

memakai pakaian yang biasa dipakai ulama, niscaya dalam dirinya 

 
              424 Wahbah Ibnu Mustafā, al-Tafsīr al-Munīr fī al-

‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj (Cet. II; Dimasyq: Dār al-Fikr al-

Mu’āsir, 1418 H),  h. 289.  

425 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an ; Tafsir Maudhu’ī atas 
Pelbagai Persoalan Umat (Cet. IV; Bandung: Mizan 1996), h. 169. 
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timbul semacam perasaan yang ingin bersikap dan berprilaku 

bagai orang ’ālim yang dituntut untuk menjadi teladan yang baik, 

seorang yang mengenakan pakaian tentara maka ia akan 

bertingkah laku seperti  layaknya seorang tentara, karena adanya 
tuntutan naluri dalam dirinya, kecuali jika ada hal lain yang 

mempengaruhinya.  

Keterkaitan erat antara prilaku lahir dan kondisi batin ini 

disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan 

dari Nu’man bin Basyir, dia berkata: ”Rasulullah dalam 

meluruskan shaf kami (dalam shalat) seperti beliau meluruskan 

anak panah, hingga mereka semua juga paham akan pentingya hal 

tersebut. Beliau bersabda : 

بيَْنَ وُجُوْهكم    ُ لتَخَُالِفَنَّ اللَّّ أوَْ  نَّ صُفوُْفكَُمْ  وَفىِ   (لتَسَُوُّ

رِوايََة  : قلُوُْبكُِمْ 
426(  

Artinya:  

Luruskanlah shaf-shaf kalian atau Allah akan 

mempertentangkan wajah-wajah kalian. (Dalam riwayat 

lain disebutkan mempertentangkan hati-hati kalian). 

Hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa Rasulullah 

mengisyaratkan bahwa perbedaan dalam hal lahir walau dalam 

urusan meluruskan shaf merupakan salah satu yang menyebabkan 

pertentangan hati. Ini menunjukkan bahwa prilaku lahir termasuk 

penampakan lahir yang berpengaruh terhadap batin. 

Pakaian seseorang dapat mempengaruhi pemakaiaya  

untuk berprilaku positif atau negatif, tergantung dari cara dan 

model pakaiannya. Seorang perempuan yang meskipun akhlaknya 

kurang baik dan sering mendatangi tempat-tempat terlarang, 

 

426 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-
Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhāri, Mausūah al-Hadīs al-Syarīf, 
Kutub al-Sittah: Shahih Bukhāri (Riyadh: Maktabah Dār al-Salām li al-
Nasy wa al-Tauzī’, 1429 H),  h. 57. )   
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namun ketika ia mengenakan jilbab, maka ia akan berusaha untuk 

berprilaku baik dan menghindari tempat-tempat  maksiat. Dan 

secara otomatis pula ia akan dipandang sebagai perempuan 

terhormat dan terhindar dari gangguan orang-orang yang usil.  
Demikian sebaliknya perempuan yang mengenakan 

pakaian minim (transfaran dan ketat), maka ia tidak segan-segan 

dan tanpa canggung apalagi merasa berdosa untuk bersikap dan 

melakukan tindakan yang tidak bermoral dan tidak berakhlak. 

Karena memang sejak awal ia ingin memperlihatkan keindahan 

tubuhnya. Disisi lain ia dikenal sebagai perempuan yang tidak 

menjaga diri, maka dengan sendirinya ia akan diganggu oleh 

orang yang tidak bertanggung jawab, yang pada akhirnya dapat 

mengundang kemaksiatan. Disinilah setan berperan aktif dalam 

melaksanakan missinya. Allah berfirman  dalam QS Al-

Baqarah/2: 208, ٌبِين مُّ عَدوُ   لَكمُْ  إِنَّهُ  الشَّيْطَانِ  خُطُوَاتِ  تتََّبعُِواْ   Dan) وَلاَ 

janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, Sesungguhnya 

setan itu musuh yang nyata bagimu). Itupulalah sebabnya 

diperintahkan bagi kaum perempuan untuk menggunakan pakaian 

tertutup agar mudah dikenal sebagai wanita baik-baik dan tidak 

mudah diganggu. Sebagaimana firman-Nya dalam QS Al-

Ahzab/33: 59 :   ذلَِكَ أدَْنىَ أنَ يُعْرَفْنَ فلََا يُؤْذيَْن  (Yang demikian itu supaya 

mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak 

diganggu. Demikian halnya pakaian yang berlebihan, misalnya 

ketika menghadiri suatu acara dengan mengenakan emas dan 

pernak pernik secara berlebihan, akan mempengaruhi pemakainya 

untuk  bersikap sombong dan dapat menimbulkan rasa angkuh 

serta memandang remeh orang lain. 

              Jika kemaksiatan/ perbuatan dosa telah merajalelah di 

tengah masyarakat di mana salah satu penyebabya adalah akibat 

penggunaan pakaian yang tidak benar, maka itu akan mengundang 

datangnya berbagai bencana yang akan menimpa. Banyak ayat al-

Qur’an maupun hadis Nabi saw. yang menegaskan adanya benang 

merah (keterkaitan) antara dosa yang dilakukan oleh manusia 

dengan bencana demi bencana yang menimpa. Antara lain firman 

Allah dalam QS Al-Rūm/30: 41 
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النَّاسِ  أيَْدِي  كَسَبتَْ  بمَِا  وَالْبَحْرِ  الْبَر ِ  فِي  الْفسََادُ  ظَهَرَ 

 ﴾ ٤١لِيذُِيقهَُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعََلَّهُمْ يرَْجِعوُنَ ﴿
Terjemahnya: 
              Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 

karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah 

merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) 

perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang 

benar).427 

              Menurut Imam al-Tabari dalam tafsirnya, bahwa makna 

kerusakan pada ayat di atas adalah dosa-dosa akibat pelanggaran 

yang dilakukan manusia  baik di darat maupun di lautan.428 Al-

Qurthubi menambahkan bahwa wujud kerusakan adalah seperti 

kemarau panjang, paceklik, hilangnya berkah dan lain sebagainya.  

Pakaian yang bernuansa islam dapat memperkuat kontrol 

sosial apabila seseorang ikhlas dalam mentaati perintah Allah. 

Karena ia akan selalu membawa nama baik dan identitas  Islam 

dalam kehidupannya sehari-hari, lebih qana’ah terhadap 

lingkungan sekitarnya serta lebih peduli dengan keadaan dan 

kondisi sesamanya. Ia akan selalu menjalankan misinya untuk 

memperbaiki lingkungannya agar tetap aman dari segala tindak 

kejahatan.  Jika ia khilaf, maka ia akan segera menyadari dan 

memohon ampun serta memperbaiki diri dan lebih muda 

mengingat Allah dan kembali ke jalan yang benar.   

 

 
427 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya  (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),  h. 493. 

428 Abi Ja’far bin Jārir al-Ṭabariy, Jāmi’ Al-Bayān an Ta’wīl ay Al-

Qur’an, Tafsir al-Ṭabari, ditahqiq oleh Ahmad Abd Raqiq al-Bajriy 

Muhammad Adil Muhammad, (Cet. I; Beirut- Libnān: Dār al-Kutub al-

Ilmiyah, 1412 H/ 1992 M), h. 108. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

         Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
diuraikan sebelumnya, maka ditarik beberapa kesimpulan sebagi 

berikut:  

1. Esensi al-lib±s adalah sebagai al-sitarah, al-giṭā 

(penutup), yang berarti pakaian jasmani yang menutupi 

tubuh baik sebagai penutup aurat, hiasan serta pelindung 

tubuh,  dan pakaian rohani atau pakaian batin (libās al-

taqwā) adalah pakaian (arti majāzi) yang menutupi aib dan 

melindungi serta menjaga pemakainya dari keburukan 

akhlak dan kecenderungan berbuat dosa serta berfungsi 

mengontrol prilaku, sikap, dan penampilan manusia.  

Penggunaan al-Lib±s dalam al-Qur’an menunjukkan 

pakaian yang menyelimuti manusia secara lahir maupun 

batin.  Pasangan suami istri juga disebut sebagai al-libās  

antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya al-libās  

dari segala sesuatu adalah tutupnya,  seperti penutup bunga 

adalah kelopaknya.  Al-libās  berarti pula meliputi, 

misalnya diliputi oleh perasaan lapar dan takut.  

Terdapat term –term yang semakna dengan al-libās adalah: 

(1) tsiyāb, yaitu term yang digunakan untuk menunjukkan 

pakaian lahir di dunia, digambarkan pula sebagai ganjaran 

bagi penduduk surga yang berupa pakaian sutra halus tebal 

dan bagi orang kafir  berupa air mendidih yang disiramkan 

di atas kepala mereka. (2) sarābīl, yaitu pakaian lahir yang 

dapat memberi perlindungan dari cuaca buruk dan 

perlindungan dari cedera, serta pakaian yang mengandung 

makna majāzi   yaitu hukuman atau siksaan yang 

diperuntukkan bagi mereka yang berdosa, yaitu muka 

mereka ditutup dengan api neraka.  (3) jilbāb, adalah 
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pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita dengan 

menyebutkan batas yang harus ditutupi.  (4) Khimār, 

adalah pakaian penutup kepala atau yang biasa dikenal 

dengan kerudung yang menutupi sampai kepala, leher dan 
dada   (5) Kiswah,  mengandung makna pakaian lahir 

(sandang), kata kerja dari term tersebut bermakna 

membungkus atau membalut  (6) zīna, yaitu pakaian yang 

digunakan sebagai perhiasan untuk mempercantik diri, 

dapat pula berarti perhiasan dunia seperti kekayaan, 

pangkat dan keturunan.  (7) Hijāb, yaitu penutup berupa 

tabir atau batas sebagai perantara satu benda dengan benda 

lain.  Secara umum semua term tersebut di atas 

mengandung makna menutupi baik makna secara hakiki 

maupun majazi. 

2. Eksistensi  al-Lib±s  dalam al-Qur’an meliputi pakaian 

lahir (seperti pakaian jilbab yang menutup aurat, pakaian 

sebagai perhiasan dan sebagai perlindungan) dan  pakaian 

batin atau  pakaian rohani (iman, malu dan amal shaleh) 

serta pakaian sebagai ganjaran (bagi orang yang beriman 

dan beramal shaleh dan  ganjaran bagi orang kafir dan 

pendusta agama dan kebenaran).  

Adapun perbandingan antara pakaian penutup aurat 

dengan pakaian takwa adalah bahwa pakaian penutup aurat 

secara sepintas terkesan pemakainya telah melaksanakan 

perintah Allah, namun tujuan tidak menutup kemungkinan 

berbeda dengan yang diharapkan oleh syariat, sehingga 

fungsi dan tujuan pemakaiannya tidak tercapai, sementara   

libās takwa  bukan hanya menutup anggota tubuh secara 

lahir dari berbagai kemungkinan keburukan, tetapi juga 

memelihara kesucian jiwa dan batin seseorang sehingga 

terhindar dari segala pengaruh yang menyesatkan.  

Demikian sebaliknya pakaian yang menutup aurat dan 

sesuai dengan syariat, akan menjaga iman dan takwa 

pemakainya.  
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3.      Adapun urgensi al-libās  adalah bahwa sesungguhnya 

terdapat kaitan erat antara perkara-perkara batin dengan 

yang lahir. Kondisi hati akan melahirkan tindakan-

tindakan lahir, demikian sebaliknya segala tindakan lahir 
akan mempengaruhi kondisi hati. Jadi keduanya saling 

mendukung, namun yang perlu diprioritaskan adalah libās 

takwa dan menyusul pakaian lahir sesuai dengan syar’i,  

itulah busana muslimah yang dikehendaki oleh syariat 

yang akan mengantar kepada kemaslahatan dan 

keselamatan umat. 

            Pakaian dapat memberi pengaruh psikologis bagi 

pemakainya. Meskipun memang tidak secara langsung 

mempengaruhi kepribadian seseorang, akan tetapi 

setidaknya model dan tata cara berpakaian akan 

mempengaruhi tingkah laku pemakaianya. Apakah ia 

mempengaruhi pemakainya untuk berprilaku positif atau 

negatif, tergantung dari cara dan model pakaiannya. Dan 

secara otomatis pula pakaian sangat berpengaruh terhadap 

image orang yang memandangnya apakah ia memberikan 

kesan  sebagai perempuan  terhormat  sehingga terhindar 

dari segala macam gangguan  atau justru sebaliknya. 

            Fungsi al-lib±s  dalam al-Qur’an adalah sebagai penutup 

aurat, perhiasan dan  perlindungan serta penunjuk 

identitas. Adapun tujuan al-lib±s dalam al-Qur’an adalah 

untuk memelihara pandangan dan mensucikan hati, 

menghindarkan gangguan manusia, menghindari tipu daya 

setan, menjaga kehormatan laki-laki dan perempuan. 

 

B. Implikasi dan Rekomendasi 

1. Implikasi 

             Pemahaman yang benar serta penghayatan makna dan 

hakikat al-lib±s  adalah sangat penting bagi masyarakat Muslim, 

mengingat al-lib±s adalah salah satu konsep yang terdapat dalam 

kitab suci umat Islam. Pemahaman dan penghayatan tersebut akan 

berimplikasi positif terutama bagi mereka yang selama ini 
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beranggapan bahwa persoalan al-lib±s  adalah urusan manusia 

secara pribadi tanpa menimbulkan  konsekwensi.  

              Untuk itu perlu adanya rekonstruksi terhadap pemahaman 

al-lib±s yang dipahami oleh sebagian umat Islam bahwa al-libas 
(pakaian) dipahami sebatas sebagai  perhiasan belaka, aspek 

estetisnya lebih diutamakan. meskipun demikian, ada juga yang 

memahami tujuan utamanya adalah menutup aurat dan hanya 

membuat mereka berlomba untuk mencapai kesalehan secara 

pribadi dan tak pernah berfikir tentang efeknya terhadap 

kesalehan sosial. Demikian halnya  tidak hanya dipahami sebagai 

suatu hal yang biasa-biasa saja jika diabaikan, tetapi dapat 

mengundang bahaya dan menimbulkan  kerugian. Sebaliknya 

dengan mengindahkannya dapat membawa efek positif baik 

secara pribadi maupun efek sosial.     

2. Rekomendasi  

               Penelitian ini sedapat mungkin menjadi salah satu bahan 

masukan dalam rangka menjaga dan melestarikan nilai-nilai moral 

(akhlak) anak-anak bangsa dari pengaruh negatif arus globalisasi. 

Karena kebobrokan moral akibat mode dan gaya pakaian yang 

tidak mencerminkan manusia indonesia yang beriman dan 

bertakwa. Suatu hal yang patut diperhatikan adalah menyadari 

kewajiban menutup aurat dan menghayati nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya serta menginsyafi akibat negatif dari 

keterbukaan aurat, memahami manfaat dan maslahatnya. 

Sebaiknya setiap trand dan tradisi yang muncul dipermukaan, 

hendaklah diperhatikan dengan pandangan akal. Apakah tidak 

berseberangan dengan syariat, dan hendaklah memperhatikan 

dampak yang akan ditimbulkannya baik di masa sekarang atau 

esok. agar tidak tergelincir dalam lembah kehinaan serta berharap  

mendapat pertolongan dan perlindungan dari Allah swt.  

            Seyogyanya konsep al-libās  dipahami sebagai sebuah 

konsep yang sarat dengan maslahāt dan mafsadat. Realitas 

menunjukkan bahwa pakaian hanya dianggap sebagai perhiasan 

belaka, tanpa pernah berpikir tentang bencana akibat 
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menyalahgunakan fungsi pakaian yang sesungguhnya, baik 

bencana duniawi maupun bencana ukhrawi. 

            Merupakan tanggung jawab bersama terkhusus kaum 

muslim  untuk memasyaratkan pakaian muslim muslimah yang 
tertutup sesuai dengan tuntunan agama, baik sebagai konsumen 

terlebih sebagai dress designer  yang merancang berbagai model 

dan gaya pakaian, baik dalam lingkup keluarga maupun dalam 

skala yang lebih luas. Karena ia tidak hanya menampilkan nilai-

nilai ritual dan kultural yang luhur, tetapi juga dapat memelihara 

moral dan akhlak pemakainya. 

            Persoalan pakaian terutama busana muslimah selalu 

menjadi perdebatan yang serius di kalangan umat Islam, terutama 

pakaian yang menutup muka (cadar) baik dalam perbincangan 

maupun dalam berbagai tulisan. Pro dan kontra terjadi hingga 

saling menyalahkan dan merasa diri benar, mengantar kepada 

kesenjangan di antara sesama umat Islam sendiri. Untuk itu perlu 

kajian lebih lanjut, misalnya dengan hadis mauḍū’ī, dalam rangka 

menambah khasanah keislaman bagi umat Islam.  
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