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KATA PENGANTAR 

 بسم الله الرحمن الرحيم
نُهُ وَنَسْتَ غْفِرهُُ وَنَ عُوذُ مِنْ شُرُوْر أنَْ فُسِنَا وَمِنْ سَيِ ئَاتِ أَعْمَالنَِا، إِنَّ  مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ الَحمْدَ لله نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِي ْ

مَّدًا عَبدُهُ وَرَسُوْلهُُ، أما لََ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلََهَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لََ إِلَهَ إِ 

 بعد
Alhamdulillah, segala bentuk rasa syukur tak lupa untuk senantiasa 

penulis panjatkan kepada Allah swt. atas segala limpahan rahmat, nikmat, serta 

hidayah yang masih saja Allah limpahkan sampai saat ini. Dan atas kehendak-

Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. 

Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabiullah 

Muhammad saw. nabi uswatun hasanah wa rah{matan lil ‘a>lami>n nabi yang di 

utus oleh allah swt. untuk menyampaikan wahyu dari-Nya yang berkedudukan 

sebagai petunjuk dan kebenaran baik yang bersifat ilmiah maupun berupa hal-hal 

yang gaib dan kejadian-kejadian masa depan. 

Dalam Rangka memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana 

Agama (S.Ag) pada Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan 

Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Penulis telah 

berusaha dengan semaksimal mungkin dengan mencurahkan segala kamampuan 

untuk menuntaskan penulisan skripsi yang berjudul “al-Bagyu Perspektif al-

Qur’an (Suatu Kajian Tah }li>li> Terhadap QS al-A’ra >f/7: 33)”. 

Penulis menyadari banyak pihak yang ikut berpartisipasi baik secara aktif 

maupun pasif untuk memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh 

karena itu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak 

yang membantu, membimbing, mengarahkan, serta memotivasi yang telah 
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segala bentuk bantuan yang telah diberikan akan bernilai ibadah disisi Allah swt. 

dan dapat memberikan hal yang positif dan juga semoga Allah swt. meridhai 

semua amal perbuatan serta usaha yang dilaksanakan dengan penuh kesungguhan 
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 PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf-huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin 

dapat dilihat pada kolom table berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra Ra Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف
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 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Waw W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Ya Ye ي

 

Hamzah (ء) yang ada pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal pada huruf/ kata bahasa Arab sama seperti yang ada pada bahasa 

Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal (monoftog) dan vokal rangkap 

(diftong). 

Kemudian vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa 

tanda dan harakat, sebagai berikut: 

Vokal (a) panjang = a> contoh:مات : (ma>ta) 

Vokal (i) panjang = i> contoh:ميت : (mi>ta) 

Vokal (u) panjang = u> contoh:موت : (mu>ta) 

Dan yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf 

(diftong), transliterasinya yang digunakan ialah: 

Au : موت : mau>ta 

Ai : خير   :khai>ra 
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3. Kata Sandang 

 Alif lam ma’rifah ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di ( ال )

awal paragraf maka huruf alif lam ditulis dengan huruf besar, seperti: 

a. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur’an 

b. Al-Bukhari dalam s}ah}i>h}nya 

c. القمر : al-Qamar 

d. الناس : al-Na>s 
4. Ta> marbu>t{ah (ة) 

Ta> marbu>t}ah ditransliterasikan dengan (t) dan jika huruf ini terlatah pada 

akhir kalimat maka huruf ini ditransliterasi dengan huruf (h), seperti: 

a. المكة المكرمة : al-Makkah al-Mukarramah 

b. الحكمة : al-H{ikmah 

5. Tasydid 

Tasydid dalam penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan lambing 

seperti (    ّ  ) kemudian ditransliterasikan dengan pengulangan huruf pada huruf 

yang bertasydid, seperti: 

a. رب نا tertulis: rabbana> 

b.   الحق tertulis: al-h}aqqa 

Dan jika yang bertasydid itu di bagian akhir dengan huruf “ya” (ي) yang 

ditasydid maka transliterasinya akan seperti ini: 

a. علي : ditransliterasi dengan “i” (‘Ali>) 

b. عربي : ditransliterasi dengan “i” (‘Arabi>) 

6. Hamzah 

Transliterasi yang digunakan untuk huruf hamzah ialah asportof (’) akan 

tetapi hal ini hanya untuk huruf hamzah yang berada dipertengahan kata atau 
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akhir kata, karena jika di awal ia merupakan huruf alif yang tidak memiliki 

pelamabangan, seperti: 

a. شيئ : syai’  

b. مؤمنون : mu’minu>n 

c. أمن : amana 

7. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem penulisan kata Arab tidak mengenal huruf kapital 

maka dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal dengan ketentuan 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital yang biasanya digunakan untuk penulisan huruf 

awal dari nama (orang, daerah, dan bulan) dan huruf pertama disetiap awal 

kalimat dan awal paragraf (sesudah titik). 

Kemudian bila nama orang didahului dengan kata sandang (al) maka yang 

ditulis dengan huruf kapital ailah huruf awal nama itu.  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kemudian penggunaan kata, istilah atau kalimat Arab adalah ia yang 

belum dibakukan ke dalam bahasa Indonesia, sedangkan kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan sudah menjadi bagian dari perbendaharaan kata dalam 

bahasa Indonesia dan lazim digunakan dalam sebuah penulisan akademik maka 

sudah tidak menggunakan transliterasi yang dijelaskan di atas. 

B. Singkatan 

1. swt. : subh}a>nah wa ta‘a>la 

2. saw. : sallalla>hu ‘alaihi wa sallam 

3. a.s. : ‘alaihi wa sallam 

4. r.a. : radiallahu ‘anhu 

5. QS : qur’an surah 
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6. Cet. : cetakan 

7. t.p. : tanpa penerbit 

8. t.t. : tanpa tempat 

9. t.th. : tanpa tahun 

10. t.d. : tanpa data 

11. M : masehi 

12. H : hijriah 

13. h. : halaman  
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ABSTRAK 

Nama : Ahmad Ridha 
Nim : 30300117109 
Judul : Al-Bagyu Perspektif al-Qur;an (suatu kajian tahli>li> terhadap QS al-

A’ra>f/7: 33) 
 

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian yang terkait tentang term al-
bagyu dalam QS al-A’ra>f/7: 33 yang bertujuan untuk : 1. Menghadirkan hakikat 
tentang al-bagyu, 2. Mengetahui bentuk-bentuk al-bagyu, kemudian, 3. 
Mengetahui urgensi dari mempelajari ayat tentang al-bagyu dalam 
menanggulangi adanya tindak kejahatan. 

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka yang 
bersifat kualitatif, data dianalisis dengan menggunakan metode tahli>li> yaitu 
metode yang digunakan untuk menyingkap makna dengan menghadirkan ayat, 
makna mufradat, muna>sabah, asba>b al-nuzu>l dan tafsiran ayat. 

Setelah melakukan penelitian terhadap kata al-bagyu dalam al-Qur’an 
dengan menjadikan salah satu ayat  dalam al-Qur’an sebagai fokus kajian yaitu 
QS al-A’ra>f/7: 33: yaitu al-bagyu yang merupakan perbuatan melanggar hak 
manusia yang diharamkan oleh Allah swt. Terkait bentuk-bentuk term al-bagyu 
dalam QS al-A’ra>f/7: 33 yang mana memiliki beberapa bentuk diantaranya ialah 
al-bagyu sebagai bentuk pelanggaran hak kepada sesama manusia, al-bagyu 
sebagai salah satu bentuk perbuatan zalim dan al-bagyu yang melampaui batas 
dan tidak melapaui batas. Sebelumnya penulis ingin menambahkan pemicu 
timbulnya al-bagyu sebagai bentuk urgensi dari ayat ini yaitu dalam diri manusia 
ialah meliki rezki berlebihan dari Allah swt. dan adanya sifat iri dan dengki 
dalam diri. Sehinggah QS al-A’ra>f/7: 33 dan dari hal demikian penulis 
mengharapkan ayat ini sebagai pengingat Terhadap manusia dan dapat 
menimbulkan harmonisasi antar sesama mengharamkan perbuatan tersebut dan 
menjadikan sebagai pengingat kepada seluruh manusia untuk tidak 
melakukannya sebagai bentuk penghambaan mereka kepada Allah swt. dan 
menjalin komunikasi antar sesama manusia. Dan yang perlu juga diketahui 
bahwa perbuatan al-bagyu memiliki dampak negatif bagi pelakunya diantanya 
ialah mengundang laknat Allah swt. dan dapat menghadirkan do’a yang buruk 
dari orang yang dizalimi. 

Kemudian implikasi yang diharapkan penulis terhadap skripsi ini yaitu 
kiranya skripsi ini dapat menambah wawasan pembaca khususnya penulis sendiri 
terkait objek kajian yang dikaji yaitu al-bagyu, penulis juga mengharapkan 
pembaca dapat mengimplikasikan pesan-pesan positif yang terdapat di dalam 
skripsi ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Umat manusia dalam menjalani roda kehidupan sehari-harinya tidak 

pernah terlepas dalam probelmatika baik itu masalah yang dihadirkan oleh 

individu (internal) maupun masalah-masalah yang dihadirkan oleh pihak luar 

(eksternal). Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan manusia sering kali 

dihadapkan oleh masalah-masalah yang dihadirkan oleh orang lain seperti 

pelanggaran hak asasi maupun kejahatan-kejahatan lain yang bersifat melukai 

atau menyakiti diri. 

Pelanggaran, kekerasan atau dengan kata lain perbuatan negatif 

merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam hukum norma sosial bahkan hukum-

hukum keagamaan. Allah swt. menegaskan tentang dosa yang ditanggung bagi 

mereka yang berbuat zalim yaitu dalam QS al-Syu>ra>/42: 42. 

اَ ٱلسَّبِيلُ عَلَ  َق ِِّۚ أوُْلَ َٰٓئِكَ لََمُ  عَذَابٌ ألَيِمُونَ لِ يَظ  ى ٱلَّذِينَ إِنََّّ
ِ ٱلح  ضِ بِغَير  َر  غُونَ فِ ٱلۡ   ﴾٤٢﴿ مٌ  ٱلنَّاسَ وَيَ ب  

Terjemahnya: 

Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada 
manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. mereka itu 
mendapat azab yang pedih.1 

Dalam ayat ini Allah swt. menjadikan perbuatan zalim sebagai perbuatan 

yang menjerumuskan pelakunya kedalam perbuatan dosa. Salah satu perbuatan 

menyimpang yang disebutkan oleh Allah swt. pada ayat di atas ialah kata al-

bagyu yang secara harfiah kata ini diartikan sebagai z}alim atau aniaya.2 Kata ini 

memiliki akar kata بغى artinya menghendaki akan tetapi kata ini dapat diartikan 

                                                             

1 Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan terjemah (Cet. I; Solo: PT. Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri, 2016), h. 221. 

2 Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia (Surabaya: 

Pustakka Progressif, 1997), h. 98.  
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sebagai menghendaki, akan tetapi pemaknaan sering merujuk kepada hal-hal 

yang negatif.3 Kemudian kata ini menunjuk kepada orang-orang yang melanggar 

hak, melakukan perbuatan z}alim dan lain sebagainya yang  pada intinya 

perbuatan-perbuatan yang berkonotasi negatif. 

Banyak term dalam al-Qur’an yang menunjukkan kepada perbuatan buruk 

manusiadengan menggunakan kata al-bagyu, Setidaknya kata tersebut terulang 

sebanyak 95 kali di dalam al-Qur’an dengan berbagai derefasinya.4 

Namun yang menarik dari kata al-bagyu ini ialah selain katanya yang 

dominan menujukkan kepada hal-hal yang sifatnya buruk (tercela). Namun, kata 

ini juga dapat mengarah kepada hal-hal yang bersifat baik (terpuji).5 

Sebagaimana pada kata ابغيتتك yang secara harfiah diartikan “aku membantumu 

untuk mencarinya” hal ini jelas mengindikasikan bahwa kata al-bagyu tidak 

selalu berkonotasi negatif akan tetapi juga dapat mengarah kepada hal-hal yang 

positif. 

Terlepas dari hal itu kata al-bagyu merupakan hal yang begitu penting 

untuk menjadi pembahasan dan tidak sedikit kasus-kasus (perbuatan) z}alim di 

negara kita termasuk dalam kategori al-bagyu yang dimana dalam hal ini perlu 

untuk dicarikan solusi sebagai tindakan untuk meminimalisir atau tindak 

perbuatan zalim (al-bagyu). 

Hal ini yang menjadi salah satu yang menarik minta penulis untuk 

mengkaji hal yang terkait dengan al-bagyu yang kemudian penulis merinci alasan 

ilmiah mengapa penulis tertarik untuk menjadikan al-bagyu sebagai objek kajian 

                                                             

3 M. Quraish Shihab, Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, jilid I (Cet.I, Jakarta: 

Lentera Hati, 2017), h. 122. 

4 Muhammad Fua>d Abd al-Ba>gi, al-Mu’ja>m al-Mufah}ras Li alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m, h. 

25.  

5 Al-Raghib al-Asfahani, al-Mufradat fi> Gari>b al-Qur’a>n, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’an, jilid 1, h. 224.  
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dengan meneliti salah satu ayat yang membahasnya yaitu dalam QS al-A’ra>f/7: 

33, yaitu sebagai berikut: 

1. Pembahasan ini cukup menarik untuk dikaji karena fenomena-fenomena 

kejahatan atau kriminalitas belakangan ini sangat marak terjadi, bahkan 

hal ini tidak jarang terjadi disekeliling kita, mulai dari tindak kekerasan, 

pemberontakan, pencurian ,dan lain-lain hal demikian dapat dikaitkan 

dengan ayat-ayat al-Qur’an yang mempunyai makna bernilai negative 

seperti halnya term al-bagyu. 

2. Salah satu dari banyaknya term dalam al-Qur’an yang membahas 

tentang hal-hal buruk (z}alim) ialah kata al-bagyu dan kemudian penulis 

tertarik untuk kemudian mengkajinya dari segi linguistiknya dan 

tentunya mengutamakan pendekatan tafsir sebagai pendekatan utama 

yang akan digunakan untuk kemudian menemukan pemahaman yang 

komprehensif terhadap kata al-bagyu. 

3. Al-bagyu ketika difahami secara mendasar merupakan suatu tindakan 

yang mengarah kepada hal-hal yang negatif yang mana ini dapat 

menjadikan suatu kerugian terhadap orang lain dan bahkan dapat 

membuat rugi diri sendiri dan penulis menarik untuk mengkaji hal ini 

untuk kemudian memberikan solusi sebagai bentuk meminimalisir 

adanya al-bagyu. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi pokok masalah dalam 

pembahasan peneliti yaitu al-bagyu Perspektif al-Qur’an (Suatu Kajian Tah }li>li> 

terhadap QS al-A’ra>f/7: 33). Untuk lebih terarahnya pembahasan ini sub-sub 

masalah yang akan dibahas sebagai berikut: 
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1. Bagaimana hakikat al-bagyu dalam QS al-A’ra>f/7: 33? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk al-bagyu dalam QS al-A’ra>f/7: 33? 

3. Bagaimana urgensi dari mempelajari ayat tentang al-bagyu dalam QS al-

A’ra>f/7: 33 dalam menanggulangi adanya tindak kejahatan? 

C. Pengertian Judul 

1. Al-Bagyu 

Al-Bagyu berasal dari kata baga>-yabgi>-bagyan yang bermakna mencari, 

menghendaki, dan mengiginkan.6 Tetapi kata ini lebih sering kali digunakan 

kepada sesuatu halnya yang negatif, seperti hasad, melanggar hak, maksiat, 

melampaui batas, penganiayaan, kedurhakaan dan pelacuran.7 

2. Perspektif 

Perspektif menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ialah cara 

melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang 

terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya). Ataupun 

dalam kata arti lainnya ialah sudut pandang. 

3. Al-Qur’an 

Secara etimologi kata al-Qur’an terdiri dari qa, ra, dan hamzah yang dapat 

diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca8. Juga dapat diartikan 

himpunan9. Sehingga dari susunan huruf-huruf itulah terbentuk kata al-Qur’an 

karena ia menghimpun hukum-hukum, kisah-kisah dan lain-lain. 

 Sedangkan secara terminologi definisi al-Qur’an terdapat beberapa 

pendapat para ulama yakni sebagai berikut: 

                                                             

6 Al-Raghib al-Asfahani, al-Mufradat fi> Gari>b al-Qur‘an (Depok: Pustaka Khazanah 

Fawa‘id, 2017), h. 223. 

7 Al-Husain Ibnu Muhammad Al-Damughani, Qa>mus al-Qur’an au Is}la>h al-Wuju>h wa al- 

Nazai>r fi> al-Qur’an (Beirut: Dar Al-‘Ilmi lil Malaayin, 2011), h. 75. 

8 Ibra>hi>m Must}a>fa>, al-Mu’jam al-Wasi>t{, h. 722. 

9 Ahmad bin Faris, Maqayi>s al-Lugah (Cet. I: Beirut: Da>r al-Fikr, 1994), h. 884. 
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a. Menurut Muhammad Ali al-As{abuni al-Qur’an adalah kalamullah yang 

mu’jiz yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para Nabi, melalui 

perantaraan yang dapat dipercaya yaitu malaikat Jibril as., yang tertulis 

dalam mushaf yang dinukilkan kepada kita secara mutawatir yang 

diperintahkan kepada kita untuk membacanya yang diawali dengan surah al-

Fatihah dan diakhiri dengan surah al-Na>s.10 

b. Menurut Imam Jalaluddin al-Syayuti di dalam bukunya yang berjudul 

Itmamud Dirayah disebutkan bahwa al-Qur’an adalah firman Allah swt. 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk melemahkan pihak-

pihak yang menentangnya, walaupun hanya dengan satu surah saja dari 

padanya.11 

c. Menurut Manna al-Qat}t}an al-Qur’an adalah Kalamullah atau firman Allah 

swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. yang dimana ketika 

membacanya dapat bernilai ibadah.12 

d. Menurut ulama Ushul dan Fuqaha al-Qur’an adalah lafadz yang diturunkan 

oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. yang diawali dengan surah al-

Fa>tihah sampai dengan surah al-Na>s.13 

4. Tahlili 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kajian berasal dari kata kaji yang 

berarti pelajaran, penyelidikan dengan pikiran. Kajian yang merupakan nomina 

yang berarti hasil mengkaji.14 Dan kata tahli>li> berasal dari bahasa arab dengan 

                                                             

10 Muhammad Ali al-Shabuni, al-Tibyan fi> Ulu>m al-Qur’a>n (Damsyik: Maktabah al-

Ghazali), h. 6. 

11 Mustafa, Sejarah al-Qur’an (Surabaya al-Ikhlas, 1994), h. 10. 

12 Manna al-Qaththan, Maba>his\ Fi Ulumil Qur’an.Terj.Anunur Rafiq el-Mazni, 

Pengantar Studi Ilmu al-Qur’an, (Cet. XII, Jakarta, 2015), h. 18. 

13 Moh.Abdul Adhim al-Zarqani, Manahil Irfan Fi Ulumil Qur’an, jilid I (Beirut, 1988), 

h. 1. 

14 W.J.S. Poerwadadarminta, Kamus besar bahasa Indonesia, h.507. 
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akar kata حل sehingga membentuk kata تحليل yang bermakna analisa, analisis, 

penguraian dan pemecahan.15 

Secara umum tahlili bermaksud menjelaskan sesuatu pada unsur-unsurnya 

secara terperinci atau bisa dikenal dengan mengambil suatu tema penelitian 

kemudian diteliti secara mendalam. Tahlili secara istilah adalah metode yang 

digunakan seorang mufasir,  muhaddis dalam menyingkap ayat atau hadis sampai 

pada kata perkatanya. 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian dalam bentuk skripsi ini memerlukan adanya tinjauan 

kepustakaan sebagai tolak ukur tidak adanya bentuk penelitian sama agar tidak 

terjadi penelitian yang berulang. Setelah melakukan tinjauan terhadap berbagai 

literature, penulis menemukan adanya beberapa penulisan/penelitian yang arah 

kajiannya memiliki kemiripan dengan objek penelitian penulis, yaitu sebagai 

berikut:    

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Fadhilah mahasiswi jurusan 

Ilmu al-Qur’an dan Tafsir  pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri 

dengan judul skripsi  Term al-bagyu dalam al-Qur’an Wawasan Tentang Term al-

bagyu dan Implikasinya dalam Tindakan Kriminalitas. Skripsi ini menghadirkan 

term ayat-ayat dalam al-Qur’an yang membahas tentang al-bagyu kemudian 

memberikan pemaknaan terhadap kata ini dari berbagai sudut pandang/aspek 

yang dapat memberikan penjabaran dari  makna kata al-bagyu kemudian 

menjelaskan tentang implementasi ayat terhadap tindakan krimanal yang terjadi 

di lingkup masyarakat. Yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis adalah 

bahwa penulis menjelaskan kata al-bagyu dari berbagai sudut pandang tafsir 

dengan memberikan makna yang berbeda dengan pemaknaan kata al-bagyu yang 

                                                             

15 Muhammad al-Ra>zi, Mukhtar al- Shihah (T.c; Kairo: al-Saktah al-Jadid, 1329) , h 411. 
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telah dijabarkan oleh peneliti sebelumnya juga penulis ingin memberikan 

implementasi ayat ini terhadap kesadaran masyarakat untuk mengurangi tindak 

kejahatan. 

Kedua, skripsi yang dikarang oleh Ahmad Ridho Arrasyidi mahasiswa 

dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi 

Makna al-bagyu dalam al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik). Skripsi ini 

memberikan penjelasan terhadap kata al-bagyu dengan mengangkat seluruh ayat 

dalam al-Qur’an yang membahas tentang al-bagyu kemudian memberikan 

berbagai pemaknaan terhadap kata al-bagyu juga dalam penelitiannya 

menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan dengan adanya tindakan yang 

masuk dalam kategorisai al-bagyu. Kemudian dalam penelitian yang penulis 

lakukan penulis memberikan pemaknaan mendalam terhadap salah satu ayat yang 

membahas tentang al-bagyu yaitu dalam QS al-A’ra>f/7: 33 dalam penelitian yang 

penulis lakukan, penulis mencoba memberikan pemaknaan terhadap kata al-

bagyu dengan pemaknaan yang sedikit berbeda dari yang telah dijelaskan oleh 

peneliti sebelummnya dan penulis juga menghadirkan implementasi ayat 

terhadap usaha masyarakat dalam menanggulangi tindak kejahatan. 

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ummi Suhaila binti Muhammad Yunan 

mahasiswi dair Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 

pada program studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir dengan judul skripsi Keragaman 

makna lafaz al-bagyu dalam al-Qur’an penulis ini menjelaskan makna al-bagyu 

dalam al-Qur’an dengan mengangkat tema-tema/ayat-ayat al-Qur’an yang 

membahas tentang al-bagyu kemudian memberikan analisis makna yang 

terkandung dalam kata al-bagyu. Kemudian penelitian yang penulis lakukan 

memberikan pemaknaan terhadap kata al-bagyu dari berbagai sudut pandang 
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penafsiran dan memberikan implementasi yang dalam penerapannya dapat 

meminimalisir adanya tindak kejahatan. 

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Putri Amaliyah Zubaedah dan Saeful 

Anwar dengan Judul Analisis al-bagyu dalam Fiqih Jinayah terhadap Makna 

Makar dalam Pasal 107 KUHP dalam penelitian ini menjelaskan tentang salah 

satu kasus yang tergolong dalam kategori al-bagyu yaitu makar (sesuatu yang 

dilakukan untuk menjatuhkan pemerintahan) dalam sudut pandang fiqih atau 

hukum walaupun dalam penelitian ini tidak mengabaikan aspek penafsiran dalam 

penelitiannya. Kemudian dalam penelitian yang penulis lakukan penulis 

menjelaskan tentang salah satu ayat dalam al-Qur’an yang membahas tentang al-

bagyu dengan menghadirkan berbagai penafsiran dalam penjelasan maknanya dan 

memberikan implementasi ayat sebagai usaha dalam meminimalisir adanya 

tindak kejahatan. 

E. Metodologi Penelitian 

Kata metode secara bahasa kata ini mengandung makna bahwa metode 

ialah cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai apa yang dimaksud 

yaitu ilmu pengetahuan.16 Dan untuk menganalisis objek penelitian kali ini 

dibutuhkan metodologi penelitian tafsir, metodologi penelitian tafsir ini adalah 

salah satu ilmu alat yang digunakan oleh para mufassir dalam mengkaji 

kandungan yang terdapat di dalam al-Qur’an sesuai kerangka konsep tertentu 

sehingga melahirkan karya tafsir yang representatif.17 Adapun bagian-bagian dari 

metodologi yang peneliti gunakan pada penelitian kali ini mencakup beberapa 

aspek, yaitu sebagai berikut: 

                                                             

16 Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, Metodologi khusus Penelitian Tafsi>r (Cet. I; 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 13. 

17 Abd. Muin Salim, Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i (Makassar: Pustaka-al-Zikra, 

2011), h. 7. 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan18. Penelitian kepustakaan dan literatur ini berfokus untuk 

meneliti dan menganalisa data-data yang bersifat kualitatif,19 dan verbal yang 

akan diuji tingkat akurasi kualitas dan validitasnya. Namun tidak memungkiri 

untuk memakan data yang bersifat kuantitatif jika diperlukan. 

2. Metode Pendekatan 

Kata pendekatan di dalam kamus dimaknai sebagai suatu proses, 

perbuatan, dan cara mendekati sebuah objek. Sedangkan menurut istilah 

pendekatan dimaknai sebagai suatu aktivitas yang berupaya untuk meneliti suatu 

objek yang berarti metode atau cara-cara yang digunakan untuk mengantarkan 

kepada pemahaman tentang masalah yang diteliti.20 

Objek utama pada kajian ini adalah berpacu pada ayat-ayat dalam al-

Qur’an, lebih spesifik yaitu pada al-Qur’an surah al-A’ra>f/7: 33 yang secara 

kandungan maknanya membahas tentang al-bagyu oleh karena itu penulis 

menggunakan beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memudahkan 

penulis dalam mengkaji hal ini. Sebagai berikut: 

a. Pendekatan tafsir 

Pendekatan tafsir yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji 

kandungan al-Qur´an melalui tafsir-tafsir ulama atau sumber lainnya, 

kemudian memberikan analisis kritis dan komparatif.21 Dalam pendekatan 

                                                             

18 Anton Baker, Metode Research  (Cet.I; Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 10. 

19 Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survei (Jakarta: LP3ES, 

1982), h. 45.   

20 Abd. Muin Salim, dkk,Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i, h. 98. 
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tafsir ini, penulis menggunakan metode tah}li>li> dalam melacak al-bagyu 

perspektif QS al-A’ra>f/7: 33. 

b. Pendekatan linguistik 

Pendekatan linguistic yaitu sebuah pendekatan yang berupaya untuk mengkaji 

dari segi aspek kebahasaan. Pendekatan ini penulis akan gunakan dalam 

mendefinisikan term al-bagyu. 

3. Metode Pengumpulan dan Sumber Data 

Pengumpulan data merupakan suatu prosedur yang dilakukan secara 

sistematis dan memiliki kapasitas untuk mengumpulkan data yang diperlukan, 

guna memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah di rangkum 

oleh peneliti, dan menyediakan referensi yang dapat mendukung kesimpulan dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan nantinya.22 

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu hal mutlak yang harus 

dilakukan oleh peneliti dalam melakukan suatu penelitian. Oleh karena itu, 

penulis mencantumkan metode serta sumber-sumber data yang penulis gunakan 

dalam melakukan penelitian, karena penulis menggunakan penelitian yang 

bersifat kualitatif, maka metode pengumpulan data yang peneliti gunakan ialah 

dengan melakukan riset kepustakaan (library research). yang mencakup dua 

sumber data penelitian yaitu sumber data primer23dan sumber dan sekunder.24 

karena penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha mengkaji salah satu 

ayat dalam al-Qur’an. maka sumber primernya adalah al-Qur’an, kitab-kitab 

                                                             

22 Abd. Muin Salim, Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i, h. 109. 

23 Menurut Umi Narimawati, (2008:98) Data Primer Merupakan Data Yang Berasal Dari 

Sumber Yang Asli. Lihat: Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Media video Call dalam Teknologi 

Komunikasi”, Jurnal Imiah Dinamika Sosial1, no. 2, (2017 ), h. 211.  

24 Meururt Sugiyono, (2008:  402) Data Sekunder Merupakan Data Yang Tidak 

Langsung Memberikan Kepada Yang mengumpulkan data. Lihat: Nuning Indah Pratiwi, 

“Penggunaan Media video Call dalam Teknologi Komunikasi”, Jurnal Imiah Dinamika Sosial1, h. 

212. 
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tafsi>r seperti: al-Misba>h} Tafsir> Ibnu Kas\i>r, Tafsir al-Maragi, Tafsir al-Muni>r dan 

tafsir-tafsir lain yang dapat membantu memberikan penjelasan terhadap objek 

kajian. Sedangkan sumber sekunder pada penelitian ini adalah buku, artikel 

maupun literatur-literatur yang membahas tentang al-bagyu baik secara khusus 

maupun secara umum membahas tentang objek penelitian. 

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Pada bagian ini, dikemukakan metode pengolahan dan analisis data agar 

data yang diperoleh menjadi sumber yang akurat untuk digunakan dalam sebuah 

penelitian. Maka, dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif yang 

bertujuan untuk menganalisis data maupun makna tentangal-bagyu yang 

terkandung dalam al-Qur’an. Adapun langkah-langkah yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini  adalah sebagai berikut: 

a. Metode Pengolahan Data 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif walaupun 

tidak menutup kemungkinan penulis akan menggunakan metode pengolahan data 

kuantitatif, jika dalam beberapa kondisi hal tersebut perlu untuk digunakan. 

Kemudian penulis telah mengurai beberapa langkah yang dapat digunakan 

dengan berdasar pada pola penafsiran metode tafsi>r tah}li>li,> yang merupakan 

metode yang penulis gunakan untuk mengkaji objek kajian kami, yakni sebagai 

berikut: 

1) Menyebutkan ayat yang akan dibahas yaitu QS al-A’ra>f/7: 33 dengan 

memperhatikan segala aspek yang terkait. 

2) Membahas makna mufrodat (kosa kata) yang terdapat pada QS al-

A’ra>f/7: 33. 

3) Membahas munasabah (keterkaitan) ayat per-ayat maupun surah per-

surah sesuai dengan urutan pada mush}af. 
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4) Mengungkap asba>b al-nuzu>l ayat (jika ada). 

5) Memberikan keseimpulan yang bersifat khusus dari ayat QS al-A’ra>f/7: 

33 sehinngga dapat diperoleh kesimpulan secara umum. 

6) Tafsi>r dengan metode tah}li>li> dapat bercorak tafsi>r bi al-ma’s\u>r.25 jika 

fokus pembahasannya pada periwayatan. Baik bersifat hadis nabi, 

perkataan sahabat, perkataan tabi’in dan maupun pendapat ulama yang 

dikuatkan oleh rasio. Sebaliknya, tafsi>r tah}li>li> dapat bercorak bi al-ra’yi. 

Jika titik fokusnya berdasarkan akal. Sementara riwayat diposisikan 

sebagai penguat asumsi-asumsi logika penafsiran yang ada.26 Jadi 

sumber atau referensi yang penulis gunakan dapat merujuk kepada dua 

corak tafsir di atas. 

b. Metode Analisis Data 

Menganalisis data yang dijadikan referensi dalam melakukan penelitian, 

penulis juga perlu menggunakan teknik-teknik penginterpretasian. Hal ini juga 

dapat dikatakan sebagai inti dari proses penelitian tafsir, bukan hanya karena 

pengertiannya yang dekat dengan tafsir namun, interpretasi juga sama dalam 

prosesnya. 

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata interpretasi dimaknai 

sebagai pemberian kesan, pendapat atau pandangan teoritis terhadap sesuatu 

pengertian lainnya juga adalah tafsiran. Dalam Bahasa Arab kata interpretasi 

sama dengan ta’wil.27 

                                                             

25 Nashruddin Baidan, Metode Penafsiran Al-Qur’an: kajian kritis terhadap ayat-ayat 

yang beredaksi mirip,h. 39. 

26 Saidil Fitrah, “Sakhar dalam al-Qur’an Suatu Kajian Tafsi>r Tah}li>li> Terhadap QS. al-

Hujura>t/ 49: 11”, Skripsi (Gowa: Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddiin, 

2015), h. 8. 

27 Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i, h. 131. 
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Adapun teknik-teknik interpretasi yang dimaksudkan ialah sebagai 

berikut: 

1) Teknik Interpretasi Qur’an 

Dalam memberikan pemahaman yang terkandung dalam ayat-ayat al-

Qur’an hanyalah kuasa Allah swt. dan rasulnya hal ini dijelaskan oleh Allah swt. 

dalam QS al-Qiya>mah/75: 19. 

نَا بَ يَانهَُ   ﴾١٩﴿ ثَُُّ إِنَّ عَلَي  

Terjemahnya: 
Kemudian, sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya28 

Hal demikian tidak membuat al-Qur’an menjadi tertutup untuk diteliti 

kandungan maknanya, karena al-Qur’an merupakan kitab suci yang bersifat 

sebagai hidayah bagi siapa saja yang senantiasa mengkajinya.  

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa cara terbaik dalam menafsirkan al-

Qur’an adalah dengan al-Qur’an itu sendiri. karena, apa yang terdapat pada ayat 

al-Qur’an, terkadang tidak dijelaskan secara rinci kandungan maknanya dan 

penjelasannya terdapat pada tempat atau ayat yang lain.29 

2) Teknik Interpretasi Sunni 

Pada bahasan sebelumnya telah dijelaskan ketika penjelasan terhadap ayat 

al-Qur’an tidak didapatkan pada ayat tersebut atau ayat lain maka penjelasan 

secara rincinya dapat dicari dan didapatkan dari hadis-hadis Nabi Muhammad 

saw. selain itu salah satu kedudukan hadis nabi sebagai bayan terhadap al-Qur’an 

dapat menjadi salah satu landasan yang dapat menguatkan kesimpulan dari apa 

yang telah peneliti kaji. 

                                                             

28 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir bil 

Hadis, h. 577. 

29 Syaikh Muhammad Shaleh al-Utsaimin, dkk., Muqaddimah al-Tafsi>r Ibnu Taimiyah 

(Kairo: Dar Ibnu Hazm, 2009). terj. Solihin, Syarah Pengantar Studi Ilmu Tafsi>r Ibnu Taimiyah 

(Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), h. 342. 
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 Menurut salah seorang cendekiawan, jika kita ingin mengetahui tafsiran 

ayat-ayat al-Qur’an melalui hadis-hadis nabi tidak cukup hanya dengan 

mengambil satu kitab yang dijadikan rujukan karena banyak hadis nabi yang 

dijadikan sebagai sumber penafsiran mendapatkan perhatian besar dari para 

ulama-ulama dengan latar belakang pengetahuan yang berbeda.30 

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat komprehensif 

maka peneliti menggunakan pola pikir deduktif yang terdiri atas dua premis. 

Yaitu, premis mayor (umum) premis minor khusus (khusus).31 Penulis terlebih 

dahulu mengkaji al-bagyu secara umum kemudian menarik kesimpulan secara 

khusus dengan mengkaji penafsiran tentang al-bagyu yang terdapat dalam QS al-

A’ra>f/7: 33 dengan menggunakan metode tafsi>r tah}li>li. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menguraikan beberapa tujuan 

dan kegunaan penelitian. Adapun tujuan adalah untuk mengetahui: 

1.  Hakikat al-bagyu dalam QS al-A’ra>f/7: 33 

2. Bentuk-Bentuk al-bagyu dalam QS al-A’ra>f/7: 33 

3. Urgensi dari mempelajari ayat tentang al-bagyu dalam QS al-A’ra>f/7: 33 

dalam menanggulangi adanya tindak kejahatan 

Sedangkan kegunaan penelitian mencakup dua hal, yaitu kegunaan ilmiah 

dan kegunaan praktis: 

1. Kegunaan ilmiah yang dimaksud ialah mengkaji dan membahas yang 

terkait dengan judul skripsi ini, sedikit banyaknya akan menambah 

khazanah keilmuan terutama dalam bidang tafsir. 

                                                             

30 Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i, h. 151. 

31 Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, Metodologi khusus Penelitian Tafsi>r, h. 27. 
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2. Kegunaan praktis yaitu dengan mengetahui Hakikat, wujud dan 

Implementasi tentang al-bagyu dalam al-Qur’an terkhusus dalam QS al-

A’ra>f/7: 33 akan menambah wawasan maupun sebagai bahan bacaan/ 

rujukan dalam persiapan kemunculan al-bagyu ini. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG AL-BAGYU 

A. Pengertian al-Bagyu 

Al-Bagyu berasal dari akar kata baga>-yabgi>-bagyan atau bugyatan atau 

buga’an, menurut kebiasaan kata al-bagyu berarti melanggar hak manusia, 

melampaui batas dan melakukan kemungkaran.1 Dalam kamus al-Munji>d, baga> 

artinya mencari atau menuntut akan sesuatu, bagaitu al-Syai’i artinya aku 

mencari sesuatu melebihi dari yang seharusnya. Selain itu, baga> al-Rajulu yang 

berarti menyimpang dari hak.2 Berdasarkan kamus al-Munawwir, baga> juga 

diartikan durhaka, dusta dan menganiaya.3 

Dalam pengertian lain al-bagyu juga merupakan bentuk mas}d}ar dari akar 

kata baga>-yabgi>-bagyan, yang memiliki arti mencari, menghendaki dan 

menginginkan. Al-Bagyu atau bagyu artinya mencari kelebihan hemat yang 

seharusnya baik yang berlebihan ataupun tidak. Terkadang kata ini digunakan 

dalam kata jumlah, terkadang juga untuk menggambarkan sifat yang tentang 

bagaimana caranya, seperti bagaitu al-Syai’i artinya aku mencari sesuatu 

melebihi yang seharusnya.4 

Kata al-bagyu merupakan kategorisasi perbuatan yang tercela yaitu yang 

melebihkan yang haq dengan kebatilan terhadap sesuatu yang syubhat.5 Oleh 

karena itu, Dalam perkembangan kata al-bagyu sering digunakan untuk 

                                                             

1 Munawir Sjadzali dan dkk, Ensiklopedi al-Qur‘an Dunia Islam Modern, jilid 1 

(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 241. 

2 Ibrahim al-Qaththan, al-Munji>d fi al-Lughat wa al-A‘lam (Beirut: Da>rul Masyriq, 

2007), h. 44. 

3 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab-Indonesia (Cet. 25; Surabaya: Pustaka 

Progressif, 1997), h. 98. 

4 Al-Raghib al-Asfahani, al-Mufradat fi> Gari>b al-Qur‘an (Depok: Pustaka Khazanah 

Fawa‘id, 2017), h. 223. 

5 Al-Raghib al-Asfahani, al-Mufradat fi> Gari>b al-Qur‘an, h. 223. 



 

 
 

memaknai kata yang negatif yaitu terkadang diartikan dengan kata durhaka, 

melanggar hak, kedzaliman, melampaui batas, hasad, maksiat, berbuat kerusakan, 

zina dan permusuhan.6 

Disebutkan di dalam kitab Lisa>n al-Arab karya Ibnu Manzu>r bahwa al-

bagyu artinya melampaui batas. Jika disebutkan wa bagha> rojulu alaina baghya>n 

maksudnya adalah seseorang telah melampaui batas terhadap kami dengan 

sebenar-benarnya. Imam al-Farra mengartikan kata al-bagyu dalam firman Allah 

swt. QS al-A’ra>f/7: 33. 

ِ ٱ يَ بِغَير  بَ غ  َ وَٱل 
ثُ  ِ هَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡ  فَوَ حِشَ مَا ظَهَرَ مِن  

اَ حَرَّمَ رَبيِ َ ٱل   إِنََّّ
ركُِواْ بِٱللََِّّ مَا لََ  يُ نَ ز لِ  قُل 

َقِ  وَأَن تُش 
لح 

طَ   لَمُ  لََ  مَا ٱللََِّّ  عَلَى تَ قُولُواْ  وَأَن انً بِهِۦ سُل     ﴾٣٣﴿ ونَ تَ ع 

Terjemahnya : 

Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku hanya mengharamkan segala 

perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, 

perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu 

mempersekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan dia tidak menurunkan 

alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah 

apa yang tidak kamu ketahui.7 

Ayat di atas menjelaskan bahwa dengan melampaui batas terhadap hak 

manusia. Sedangkan Imam Azhari menjelaskan bahwa makna dari kata al-bagyu 

adalah kesombongan, penganiayaan, berbuat kerusakan, dan kata al-bagyu 

merupakan sebuah permasalahan serius yang harus diselesaikan. Karena salah 

satu sebab timbulnya perbuatan al-bagyu adalah akibat dari kesombongan dan 

keangkuhan dari diri manusia sehingga mereka berbuat zalim kepada manusia 

dan melakukan kerusakan di muka bumi tanpa adanya alasan yang dibenarkan.8 

                                                             

6 Al-Husain Ibnu Muhammad al-Damughani, Qa>mus al-Qur‘an Au Is}la>h al-Wuju>h wa 

An-Naza>ir fi> al-Qur‘an (Beirut: Dar Al-Ilmi Lil Malaayin, 2011), h. 75. 

7 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Terjemah Perkata Asba>b al-Nuzu>l dan Tafsir bil 

Hadis (Bandung: Nur ‘Alam Semesta, 2014), h. 154. 

8 Ibnu Manzur, Lisan al-‘Arab (Kairo: Da>rul Hadis, 2006), h. 468. 



 

 
 

Imam al-Azhari mengartikan kata ba>gin dalam firman Allah swt., QS al-

Baqarah/2: 173. 

طرَُّ  ِِۖ فَمَنِ ٱض  ِ ٱللََّّ نِزيِرِ وَمَآَٰ أهُِلَّ بِهِۦ لِغَير 
مَ ٱلۡ  مَ وَلَح  تَةَ وَٱلدَّ مَي   كُمُ ٱل  اَ حَرَّمَ عَلَي  َ بَ  إِنََّّ

 إِثُ َ  فَلَََٰٓ  د  عَا وَلََ  غ  غَير 
هِِّۚ     ﴾١٧٣﴿ يمٌ رَّحِ  رٌ إِنَّ ٱللَََّّ غَفُو  عَلَي 

Terjemahnya : 

Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging 
babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain 
Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena 
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa 
baginya. Sungguh, Allah maha pengampun, maha penyanyang.9 

Dari ayat di atas menggambarkan kata al-bagyu dalam 3 bentuk yaitu: 

pertama, memakannya dengan tidak terlalu menikmati dengan berlebihan. 

Kedua, memakannya dengan tidak melebihi apa yang ia perlukan. Ketiga, tidak 

melampaui batas terhadap imam (memberontak kepada pemimpin). 

Kemudian kata al-bagyu bermaksud untuk berbuat kerusakan. Jika 

dikatakan wa bagha> juruhu (anggota badan yang melampaui batas) maknanya 

dalah kerusakan yang dilakukan oleh salah satu dari anggota badan seperti 

melempar yang tujuannya untuk membuat kerusakan. 

Dan jika dikatakan fula>nun yabghi ‘ala> an-Na>si iz\a> z}alamahum wa t}olaba 

aza>hum. Maknanya adalah seseorang yang ingin mendzalimi manusia dan ingin 

menyakiti manusia. Jika dikatakan wa bagha> al-Wali> maka makna adalah dzalim. 

Dan setiap yang melampaui atau melewati sesuatu dari batas-batas atau aturan 

yang telah ditentukan maka itulah yang dinamakan sebagai al-bagyu.  

Ada juga yang berpendapat bahwa al-bagyu  adalah seseorang keluar dari 

ketaatan kepada penguasa yang sah karena perbedaan pemahaman (takwil). al-

bagyu juga dikenali dengan istilah bahasa indonesia sebagai pemberontakan. 

                                                             

9 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Terjemah Perkata Asba>b al-Nuzu>l dan Tafsir bil 

Hadis, h. 26 



 

 
 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pemberontakan adalah proses, 

cara perbuatan memberontak, penentangan terhadap kekuasaan yang sah dan 

pelaku yang melakukan tindakan tersebut disebut pemberontak.10 Jadi, 

kesimpulannya bahwa al-bagyu  adalah menuntut sesuatu, menyimpang dari hak, 

durhaka, zalim dan pemberontak. 

B. Term al-Bagyu Dalam al-Qur’an 

Term al-bagyu dalam al-Qur’an telah disebutkan sebanyak 95 kali dengan 

berbagai bentuk dan turunannya, di antaranya sebagai berikut: dalam bentuk fi’il 

ma>dhi yang terucap sebanyak 10 kali, kemudian dalam bentuk fi’l al-Mud}a>ri’ 

yang terucap sebanyak 48 kali, kemudian dalam bentuk fi’l al-Amr terucap 

sebanyak 6 kali, dan dalam bentuk isim terucap sebnyak 31 kali.11 

Dengan demikian penulis merincikan ayat ayat yang mengandung term al-

bagyu dari segi bentuk kata dengan lafadzh beserta nama surah dan ayatnya 

berdasarkan sebagai berikut: 

1. Al-Bagyu dalam bentuk fi’l al-Ma>d}i> 

a. Lafaz} بغى terulang sebanyak 2 kali yaitu dalam QS al-Qas}as}/28: 76 dan QS 

S<a>d/38: 22. 

b. Lafaz} بغت hanya terdapat di dalam QS al-H<ujura>t/49: 9.  

c. Lafaz} بغوا hanya terdapat di dalam QS Al-Syu>ra>/42: 27. 

d. Lafaz} بغي hanya terdapa di dalam QS al-H<ajj/22: 60. 

e. Lafaz} ابتغى terulang sebanyak 2 kali yaitu dalam QS al-Mu’minu>n/23: 7 dan 

QS al-Ma’a>rij/70: 31. 

                                                             

10 Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008), h. 187. 

11 Muhammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi, Mu’jam al-Mufahras li alfaz al-Qur’an al-Kari>m, h. 

131-132. 



 

 
 

f. Lafaz} ابتغوا terulang sebanyak 2 kali yaitu dalam QS al-Taubah/9: 48 dan QS 

al-Isra>’/17: 42. 

g. Lafaz} ابتغيت hanya terdapat di dalam QS al-Ahza>b/33: 51. 

2. Al-Bagyu dalam bentuk fi’l al-Mud}a>ri’ 

a. Lafaz} أبغي hanya terdapat di dalam QS al-An’a>m/6:164 

b. Lafaz} أبغيكم hanya terdapat di dalam QS al-A’ra>f/7: 140 

c. Lafaz} تبغ hanya terdapat di dalam QS al-Qas}as}/28: 77 

d. Lafaz} تبغوا hanya terdapat di dalam QS al-Nisa>’/4: 34 

e. Lafaz} تبغونها terulang sebanyak 2 kali yaitu di dalam QS Ali Imra>n/3: 99 dan 

QS al-A’ra>f/7: 86 

f. Lafaz} تبغي hanya terdapat di dalam QS al-H<ujura>t/49: 9 

g. Lafaz} نبغ hanya terdapat di dalam QS al-Kahfi/18: 64 

h. Lafaz} نبغي hanya terdapat di dalamm QS Yu>nus/10: 65 

i. Lafaz} يبغون terulang sebanyak 5 kali yaitu di dalam QS Ali Imra>n/3: 83, QS 

al-Ma>’idah/5: 50, QS Yu>nus/10: 23, QS al-Kahfi/18: 108, QS al-Syu>ra>/42: 42 

j. Lafaz} يبغونكم hanya terdapat di dalam QS al-Taubah/9: 47 

k. Lafaz} يبغونها terulang sebanyak 3 kali yaitu di dalam QS Hu>d/11: 19, QS 

Ibra>hi>m/14: 3, QS al-A’ra>f/7: 45 

l. Lafaz} يبغي hanya terdapat di dalam QS S{a>d/38: 24 

m. Lafaz} يبغيان hanya terdapat di dalam QS al-rah}ma>n/55: 20 

n. Lafaz} أبتغي hanya terdapat di dalam QS al-An’a>m/6: 114 

o. Lafaz} تبتغوا terulang sbanyak 10 kali yaitu di dalam QS al-Baqarah/2: 198, QS 

al-Nisa’/4: 24, 94, QS al-Nahl/16: 14, QS al-Isra’/17: 12, 66, QS al-Nu>r/24: 

33, QS al-Qas}as}/28: 73, QS al-Ru>m/30: 46, QS al-Fa>t{ir/35: 12, dan QS al-

Ja>s}iyah/45: 12 



 

 
 

p. Lafaz} تبتغي terulang sebanyak 2 kali yaitu di dalam QS al-An’a>m/6: 35, QS 

al-Tahrim/66: 1 

q. Lafaz} تبتغي hanya terdapat di dalam QS al-Qas}as}/28: 55 

r. Lafaz} يبتغ hanya terdapat di dalam QS Ali Imra>n/3: 85 

s. Lafaz} يبتغون terulang sebanyak 7 kali yaitu di dalam QS al-Nisa>’/4: 139, QS 

al-Maidah/5: 2, QS al-Isra’/17: 57, QS al-Nur/24: 33, QS al-Fath}/48: 29, QS 

al-Hasyr/59: 8, dan QS al-Muzammil/73: 20 

t. Lafaz} ينبغي terukang sebanyak 6 kali yaitu di dalam QS Maryam/19: 92, QS 

al-Furqan/25: 18, QS al-Syu’ara/26: 211, QS Ya>si>n/36: 40, 69, dan QS 

S{a>d/38: 35 

3. Al-Bagyu dalam bentuk fi’l al-Amr 

a. Lafaz} ابتغ terulang sebanyak 2 kali yaitu di dalam QS al-Isra>’/17: 110 dan QS 

al-Qas}as}/28: 77 

b. Lafaz} ابتغوا terulang sebanyak 4 kali yaitu dalam QS al-Baqarah/2: 187, QS 

al-Maidah/5: 35, QS al-‘Ankabu>t/29: 17 dan QS al-Jumu’ah/62: 10 

4. Al-Bagyu dalam bentuk isim 

a. Lafadz البغي terulang sebanyak 3 kali yaiu di dalam QS al-A’ra>f/7: 33, QS al-

Nah}l/16: 90 dan QS al-Syu>ra>/42: 39 

b. Lafaz} بغيا terulang sebanyak 6 kali yaitu di dalam QS al-Baqarah/2: 90, QS 

Ali Imra>n/3: 19, QS Yu>nus/10: 90, QS al-Syu>ra>/42: 14, dan QS al-

Ja>s}iyah/45: 17 

c. Lafaz} بغيكم hanya terdapat di dalam QS Yu>nus/10: 23 

d. Lafaz} بغيهم hanya terdapat di dalam QS al-An’a>m/6: 146 

e. Lafaz} بغ terulang sebanyak 3 kali di dalam QS al-Baqarah/2: 173, QS al-

An’a>m/6: 145 dan QS al-Nah}l/16: 115 

f. Lafaz} بغي ا hanya terdapat di dalam QS Maryam/19: 20 dan 28 



 

 
 

g. Lafaz} البغاء hanya terdapat di dalam QS al-Nu>r/24: 33 

h. Lafaz} ابتغاء terulang sebanyak 13 kali yaitu di dalam QS al-Baqarah/2: 208, 

260, 272, QS Ali Imra>n/3: 7, QS al-Nisa>’/4: 104, 114, QS al-Ra’d/13: 17, 22, 

QS al-Isra>’/17: 28, QS al-H{ad>id/57: 27, QS al-Mumtah}anah/60: 1, dan QS al-

Lail/92: 20 

i. Lafaz} ابتغاؤكم hanya terdapat di dalam QS al-Ru>m/30: 23 

Setelah ditinjau di dalam al-Qur’an, bermacam-macam ayat yang 

mengandung Lafaz} al-bagyu baik dalam bentuk ungkapan fi’l al-Ma>d}i>, fi’l al-

Mud}a>ri’, fi’il amar, dan isim yang mana jika di tinjau kembali dari makna lafaz 

al-bagyu sendiri, meiliki banyak makna sesuai konteks ayat tersebut. 

Sebagaimana pada umumnya mengarah pada hal-hal yang bersifat negatif atau 

tercela seperti kezhaliman, melampaui batas, hasad, pelanggaran hak, 

permusuhan, mencaci, menginginkan, kedurhakaan, dan lain sebagainya.12 

C. Term yang Semakna Dengan al-Bagyu 

Pada sub pembahasan kali ini, penulis mencoba mengungkap tentang 

term-term yang semakna dengan kata al-bagyu dengan merujuk kepada beberapa 

referensi seperti; kamus, kitab tafsir dan juga kitab sumber hadis. Dan kemudian 

penulis menemukan beberapa term yang sekiranya memiliki pemaknaan yang 

sama dengan al-bagyu yaitu sebagai berikut: 

1. Term Z\{ulm ( ٌظلُْم) 

Kata z}ulm ( ٌظلُْم) dan semua kata turunannya terulang sebanyak 315 kali 

dalam al-Qur’an.13 Secara bahasa al-Z{ulm berasal dari kata ظلم – يظلم - ظلما 

yang terdiri dari huruf (ظ ل م) yang memiliki dua arti, yang pertama ialah lawan 

                                                             

12 Ummi Suhaila, “Keragaman Makna Lafaz} Al-bagyu Dalam Al-Qur’an” (Banda Aceh, 

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Ar-Raniry Darussalam, 

2019), h. 25. 

13 M. Quraish Shihab, dkk, Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata, vol 3 (Cet. I; 

Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 1133. 



 

 
 

kata dari pelita atau cahaya yang berarti gelab. Kemudian arti yang kedua ialah 

menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya.14 

Secara istilah Z{ulm diartikan juga sebagai tindakan melampaui batas 

kebenaran dan cenderung kepada kebatilan.15 Z{ulm yang biasa diartikan dengan 

aniaya adalah suatu perbuatan yang tercela, dimana perbuatan tersebut dapat 

merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Secara umum الظُّلْم juga diartikan 

sebagai peletakan sesuatu pada tempat yang salah. Dalam lingkup etika, 

utamanya diartikan  sebagai  bertindak sedemikian rupa yang melampaui batas 

yang benar serta melanggar hak orang lain. 

Dengan demikian kata  ُالظلُْم diartikan sebagai zalim atau aniaya yang 

merupakan kata yang semakna dengan kata al-bagyu. Sebagaimana juga dalam 

QS al-Sa>d/38: 22 yang mengatakan al-bagyu ialah perbuatan zalim : 

 قَالُواْ لََ تَََف ِۖ 
هُم ِۖ  دَخَلُواْ عَلَى  دَاوُۥدَ فَ فَزعَِ مِن  

مَانِ بَ غَى  إِذ  ضُنَا عَلَى   خَص  كُم ض   بَ ع  بَ ع  نَ نَا فَٱح  قَ ِ  بَ ي  
 بِٱلح 

طِط   وَلََ  دِنَٰٓ  تُش     ﴾٢٢﴿ ٱلصِ رَ طِ  سَوَآَٰءِ  إِلَ   وَٱه 

Terjemahnya : 

Ketika mereka masuk menemui daud lalu dia terkejut karena (kedatangan) 
mereka. Mereka berkata, “Janganlah takut! (kami) berdua sedang 
berselisih, sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain; maka berilah 
keputusan diantara kami secara adil dan janganlah menyimpang dari 
kebenaran serta tunjukilah kami kejalan yang lurus.16 

2. Term Hasad (حَسَد) 

Dalam kamus al-Munawwir kata hasad (حَسَد) berasal dari kata ( َحَسَد-
-yang berarti iri hati dan dengki.17 Dan dalam Mu’jam al (يََْسُدُ – حَسَدًا وَ حَسَادَةً 

                                                             

14 Abu Husain Ahmad bin Faris Ibn Zakariyah, Maqayis al-Lughah, juz III (Cet. II; 

Mesir: Mustafa al-Baby al-Halabiy, 1971), h. 336. 

15 Afif Abd Fattah Tabbara, al-Khatayah Fi Nasar al-Islam, terj. Bahrun Abu Bakar: 

Dosa Dalam Pandangan Islam (Cet III; Bandung: Risalah, 1986), h. 3. 

16 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Terjemah Perkata Asba>b al-Nuzu>l dan Tafsir bil 

Hadis, h. 454. 

17 Ahmad Warson Munawwir, Kamusal-Munawwir ‘Arab-Indonesia Terlengkap, h. 262. 



 

 
 

Lugah al-‘Arabiyah al-Mu’a>s{irah kata hasad bermakna membenci karunia yang 

diberikan Allah swt. kepada sesamanya dan menginginkan agar karunia itu hilang 

atau berpindah kepadanya.18 

Kata hasad (حَسَد) dengan segala bentuknnya terulang sebanyak 5 kali 

dalam al-Qur’an yang tersebar dalam empat surah. Dalam bentuk fi’il ma>dhi 

terulang 1 kali, dalam bentuk fi’il mudhari terulang 2 kali, dan dalam bentuk 

mashdar terulang sebanyak 2 kali.19 

Menurut Ibnu Manzur hasad ialah menginginkan perpindahan kenikmatan 

dan karunia yang dimiliki orang lain kepada dirinya atau mengharapkan 

keterampasannya dari orang yang didengki. Sedangkan menurut al-Jauhari Hasad 

ialah kamu mengharapkan hilangnya kenikmatan orang yang didengki berpindah 

kepadamu.20 

Kata حَسَد diartikan iri hati atau dengki yang merupakan kata yang 

semakna dengan kata al-bagyu. Sebagaimana disebutkan al-bagyu adalah hasad 

karena seseorang memicu timbulnya sifat zalim di dalam dirinya. Berusaha 

supaya nikmat yang allah berikan kepada orang lain hilang dan berpindah kepada 

dirinya dengan cara zalim dan bisa juga melakukan tindakan penganiayaan 

terhadap orang yang di hasadkan. Allah berfirman QS al-Baqarah/2: 90. 

اْ بِهَۦِٰٓ أنَفُسَهُم  أَن  تَََو 
سَمَا ٱش  فُرُواْ بِآََٰ أنَزَلَ ٱللََُّّ ب َ بئِ 

يًا أَن يُ نَ ز لَِ ٱللََُّّ مِن فَض  يَك 
لِهِۦ عَلَى  مَن يَشَآَٰءُ مِن  غ 

فِريِنَ  عِبَادِهِۦِۖ فَ بَآَٰءُو بغَِضَب  عَلَى  غَضَب كَ     ﴾٩٠﴿ مُّهِيٌ  بٌ عَذَا وَللِ 
Terjemahnya : 

 Sangatlah buruk (perbuatan) mereka menjual dirinya, dengan mengingkari 
apa yang diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan 
karunia-Nya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. 

                                                             

18 Ahmad Mukhta>r ‘Abdul Hamid Umar, Mu’jam al-Lugah al-Arabiyah al-Mu’a>s{irah, juz 

1 (Cet I; [t.t]: ‘Alim al-Kutub, 1997), h. 492. 

19 M. Quraish Shihab, Dkk, Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata, vol. 1, h. 298. 

20 Tantawi Jauhari, al-Jawa>hir fi Tafsir al-Qur’an (lihat: Ensiklopedi Islam), h. 307-308. 



 

 
 

karena itulah mereka menanggung kemungkaran demi kemungkaran. dan 
kepada orang kafir (ditimpakan) azab yang menghinakan.21 

3. Term al-Fasa>d ( لفَسَادا ) 
Kata الفَسَاد yang secara harfiah diartikan sebagai kerusakan atau 

kebusukan.22 Kata الفَسَاد (kerusakan) adalah keluarnya sesuatu dari garis norma, 

baik dalam intensitas yang sedikit maupun banyak. Dan kebalikan dari kata الفَسَاد 
ialah kata  َّلََحالص  (kebaikan, kemanfaatan). Kata ini dapat digunakan untuk jiwa, 

badan, dan benda-benda yang dapat keluar dari garis normalnya.23 Sebagaimana 

dalam firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 205. 

فَسَادَ ﴿ ُ لََ يَُِبُّ ٱل   ﴾ ٢٠٥وَٱللََّّ

Terjemahnya: 

Dan Allah swt. tidak menyukai kerusakan24 

Dengan demikan kata الفَسَاد diartikan sebagai kerusakan yang mana 

merupakan kata yang semakna dengan kata al-bagyu. 

4. Term Fa>siq (فَاسِق) 
Kata fa>siq (فَاسِق) berarti keluar dari jalan yang haq serta kesalihan.25 Kata 

( قفَاسِ  ) juga berasal dari fisq (فِسْق) yang berarti keluar atau melampaui batas. Ibnu 

‘Arabi menyatakan bahwa kata fisq (فِسْق) ialah perbuatan tercela atau perbuatan 

melampau batas. 

                                                             

21 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Terjemah Perkata Asba>b al-Nuzu>l dan Tafsir bil 

Hadis, h. 14. 

22 Ahmad Warson Munawwir, Kamusal-Munawwir ‘Arab-Indonesia Terlengkap, h. 

1055. 

23 Al-Raghib al-Asfahani, al-Mufradat Fi> Gari>b al-Qur’an, terj. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’an, jilid 3 (Jawa Barat : Pustaka Khazanah Fawa’id, [t.th.]), h. 61. 

24 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Terjemah Perkata Asba>b al-Nuzu>l dan Tafsir bil 

Hadis, h. 32. 

25 Ahmad Warson Munawwir, Kamusal-Munawwir ‘Arab-Indonesia Terlengkap, h. 

1055. 



 

 
 

Dalam al-Qur’an kata fa>siq (فَاسِق) terucap sebanyak 54 kali dengan 

berbagai bentuk turunannya.26 Kata  ُالفِسْق dapat diucapkan untuk menunjukkan 

dosa yang sedikit maupun banyak, meskipun pada penggunaannya ia lebih 

dikenal untuk menunjukan dosa yang besar. Dan seringnya kata  ُالفَاسِق 
disematkan kepada orang yang mengakui syariat, kemudian melanggar semua 

atau sebagian hukum-hukumnya. Sedangkan apabia orang kafir dikatakan 

sebagai  ٌفَاسِق, maka karena ia telah mencederai logika serta fitrah yang ditunjukan 

oleh akal sehat.27 Sebagaiman firman Allah swt. dalam QS al-Nu>r/24: 4. 

سِقُونَ  لَ َٰٓئِ وَأوُْ  فَ   ﴾٤﴿كَ هُمُ ٱل 
Terjemahnya:  

Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.28 

Dengan demikian kata فَاسِق diartikan sebagai fasiq (keluar atau 

melampaui batas) yang mana merupakan kata yang semakna dengan kata al-

baqyu. 

5. Term عَصَى 

Kata عَصَى berarti mendurhakai atau tidak taat.29 Kata عَصَي yang 

masdarnya  ٌعِصْيَان artinya adalah keluar dari ketaatan, asal maknanya adalah 

membentengi diri dengan tongkatnya.30 Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam 

QS Tha>ha>/20: 121. 

  ﴾١٢١﴿وَى  وَعَصَى َٰٓ ءَادَمُ ربََّهُۥ فَ غَ 
 

                                                             

26M. Quraish Shihab, Dkk, Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata, Vol. 1, h. 208. 

27 Al-Raghib al-Asfahani, al-Mufradat Fi> Gari>b al-Qur’an, terj. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’an, jilid 3, h. 65. 

28 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Terjemah Perkata Asba>b al-Nuzu>l dan Tafsir bil 

Hadis, h. 350. 

29 Ahmad Warson Munawwir, Kamusal-Munawwir ‘Arab-Indonesia Terlengkap, h. 939. 

30 Al-Raghib al-Asfahani, al-Mufradat Fi> Gari>b al-Qur’an, terj. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’an, jilid 2, h. 746. 



 

 
 

Terjemahnya: 

Dan durhkalah adam kepada rabbnya.31 

Dengan demikian kata عَصَى diartikan sebagai durhaka yang mana 

merupakan kata yang semakna dengan kata al-bagyu. 

  

                                                             

31 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Terjemah Perkata Asba>b al-Nuzu>l dan Tafsir bil 

Hadis, h. 320. 
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BAB III 

ANALISIS TAHLI<LI< QS AL-A’RA>F/7: 33 

A. Kajian Nama Surah al-A’ra>f 

1. Nama Surah 

Surah al-A’ra>f  merupakan surah ke-7 dalam al-Qur’an yang mana turun 

sebelum rasulullah saw. berhijrah ke madinah. Surah ini terdiri 206 ayat yang 

mana secara keseluruhan diturunkan di mekkah dan terbilang dalam golongan 

surah makkiyah. Ada sementara ulama mengecualikan ayat-ayat 163-170, tetapi 

pengecualian ini lemah. Surah ini juga termasuk surah-surah panjang yang ada di 

dalam al-Qur’an dan secara umum merupakan surah makkiyaah yang paling 

panjang.1 

Surah ini dinamakan al-A’ra>f karena kata tersebut terdapat didalam 

surahnya yang  berbicara mengenai dinding-dinding tinggi yang di buat antara 

surga dan neraka untuk menghalangi antara penghuni keduanya, sebagai 

pemuliaan untuk penghuni surga dan sebagai penghinaan dan pelecehan untuk 

penghuni neraka.2 

Ridhai Isfahani juga berpendapat bahwa surah al-A’ra>f terdiri dari 3825 

kata dan 13877 huruf. Dari sisi urutan penurunan, surah al-A’ra>f adalah surah 

pertama yang huruf muqata’ahnya lebih dari satu huruf, sebab surah-surah 

sebelumnya seperti surah Qaf, surah S<a>d, dan surah al-Qalam hannya dimulai 

dengan satu huruf. Thabathaba’I meyakini bahwa dimulainya surah ini dengan 

huruf muqatha’ah Alif Lam Mim S<a>d ialah untuk menunjukkan bahwa surah al-

                                                             

1 M. Quraish Shihab, Tafsi>r al-Mis{ba>h{: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, vol. 5 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 3. 

2 Zaghlul Al-Najjar, Min A<ya>t al-I’ja>z al-‘Ilmi>: Al-Hayawa>n fi> Al-Qur’an al-Kari>m, 

(Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2006), h. 343. 



 

 
 

A’ra>f selain mencakup kandungan surah-surah yang dimulai dengan huruf 

muqatha’ah Alif Lam Mim, juga mencakup kandungan surah S<a>d.3 

2. Kandungan 

Seperti pembawaan surah-surah makkiyah lainnya, surah ini berbicara 

seputar perkara akidah islam yang berdiri pada dasar-dasar tauhid yang murni 

kepada allah, hanya menyembah-Nya saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, tidak pula 

ada yang sepadan dengan-Nya, tidak ada yang menyaingi-Nya, dan juga tidak 

memiliki istri dan anak. Surah ini juga terkait perkara iman yang sempurna pada 

wahyu langit, ketundukan penuh pada perintah-perintah allah yang diturunkan 

pada zaman nbi dan rasul yang kemudian disempurnakan dan terjaga dalam al-

Qur’an dan sunnah Nabi.4 

Kandungan surah ini merupakan rincian dari sekian banyaknya persoalan 

yang diuraikan oleh surah al-An’a>m, khususnya menyangkut kisah beberapa nabi. 

Al-Biqa’I berpendapat, bahwa tujuan utamnya adalah peringatan terhadap yang 

berpaling dari ajakan yang disampaikan oleh surah al-An’a>m, yakni ajakan 

kepada tayhid, kebajikan dan kesetiaan pada janji serta ancaman terhadap siksa 

duniawi dan ukhrawi. Bukti yang terkuat menyangkut tujuan tersebut, tulis al-

Biqa’I adalah tempat yang tinggi di surga. Mempercayai al-A’ra>f mengantar  

seseorang berada di tempat yang tinggi itu, dimana ia dapat mengamati surga 

dan neraka dan mengetahui hakikat apa yang terdapat disana.5 

 

 

                                                             

3 “Wikishia”, Surah al-A’ra>f. http://id.wikishia.net/view/surah al-a%27(05 November 

2021). 

4 Zaghlul Al-Najjar, Min A<ya>t al-I’ja>z al-‘Ilmi>: Al-Hayawa>n fi> Al-Qur’an al-Kari>m 

(Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2006), h. 344. 

5 M. Quraish Shihab, Tafsi>r al-Mis{ba>h{: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, vol. 5, h. 

4.  

http://id.wikishia.net/view/surah


 

 
 

3. Keistimewaan Surah 

Setiap surah dalam al-Qur’an memiliki keistimewaan masing-masing 

seperti dari segi bacaan, segi kandungan dan dari segi maknanya. Surah al-A’ra>f 

yang merupakan salah satu surah dalam al-Qur’an yang secara umum 

keistimewaannya ketika kita membaca satu huruf dalam al-Qur’an maka akan di 

lipatgandakan pahalanya oleh Allah swt. sebagaimana sabda Nabi Muhammad 

saw. sebagai berikut: 

ثَ نَا ثَ نَا أبَوُ بَكْر  الْحنََفِيُّ حَدَّ ثَ نَا مَُمَّدُ بْنُ بَشَّار  حَدَّ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أيَُّوبَ بْنِ مُوسَى قَال  حَدَّ
عْتُ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ مَسْعُود  يَ قُولُ قَالَ  عْتُ مَُمَّدَ بْنَ كَعْب  الْقُرَظِيَّ قَال سََِ  عَلَيْهِ  صَلَّى اللََُّّ رَسُولُ اللََِّّ  سََِ

رْفٌ وَلَكِنْ ألَِفٌ وَسَلَّمَ مَنْ قَ رأََ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللََِّّ فَ لَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالحَْسَنَةُ بِعَشْرِ أمَْثاَلَِاَ لََ أقَُولُ الَ حَ 
ابْنِ مَسْعُود  وَرَوَاهُ أبَوُ  الْوَجْهِ عَنْ غَيْرِ هَذَا  حَرْفٌ وَلََمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ وَيُ رْوَى هَذَا الحَْدِيثُ مِنْ 

يثٌ الَْۡحْوَصِ عَنْ ابْنِ مَسْعُود  رفََ عَهُ بَ عْضُهُمْ وَوَقَ فَهُ بَ عْضُهُمْ عَنْ ابْنِ مَسْعُود  قَالَ أبَوُ عِيسَى هَذَا حَدِ 
بَةَ يَ قُ  دَ بْنَ كَعْب  الْقُرَظِيَّ وُلِدَ فِ أَنَّ مَُمَّ  ولُ بَ لَغَنِ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريِبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ سََِعْت قُ تَ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَُمَّدُ بْنُ كَعْب  يكُْنََ أَبَ حََْزَةَ   6.)رواه التَمذ(حَيَاةِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah 
menceritakan kepada kami Abu Bakar al-Hanafi telah menceritakan kepada 
kami al-d}ah}h}ak bin ‘Us \man dari Ayyub bin Musa ia berkata; Aku 
mendengar Muhammad bin Ka‘ab Al Qurad}i berkata; Aku mendengar 
‘Abdullah bin Mas‘ud berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: “Barangsiapa membaca satu huruf dari Kitabullah (al Qur`an), 
maka baginya satu pahala kebaikan dan satu pahala kebaikan akan dilipat 
gandakan menjadi sepuluh kali, aku tidak mengatakan Alif La>m Mi>m itu 
satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, la>m satu huruf dan mi>m satu huruf." 
Selain jalur ini, hadits ini juga diriwayatkan dari beberapa jalur dari 
sahabat Ibnu Mas'ud. Abul Ahwas telah meriwayatkan hadits ini dari Ibnu 
Mas'ud, sebagian perawi merafa'kannya (menyambungkannya sampai 
kepada nabi) dan sebaian yang lainnya mewaqafkannya dari sahabat Ibnu 
Mas'ud. Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih gharib dari jalur ini, aku 
telah mendengar Qutaibah berkata; telah sampai berita kepadaku bahwa 
Muhammad bin Ka‘ab Al Qurad}i dilahirkan pada masa Nabi Muhammad 
shallallahu ‘alaihi wasallam masih hidup, dan Muhammad bin Ka‘ab di 
juluki dengan Abu Hamzah. (H.R. Muslim). 

                                                             

6 Muhammad Na>s}iruddin al-Ba>niy, S}ah}i>h} wa D}a‘i>f Sunan al-Tirmiz\i, Juz 6 [t.d], h. 410. 



 

 
 

Hadis di atas menjadi keutamaan semua surah tak terkecuali surah al-

A’ra>f yang juga menjadi bagian dari surah dalam al-Qur’an yang ketika 

membacanya akan bernilai pahala disisi Allah swt. 

Menurut Ubayy bin ka’ab salah seorang penafsir al-Qur’an terkemuka, 

meriwayatkan bahwa nabi Muhammad saw. Pernah bersabda, “barang siapa siapa 

yang membaca surah al-A’ra>f, maka Allah swt. akan membentangkan hijabnya 

antara dirinya dan setan, dan di hari perhitungan kelak nabi adam as. Akan 

menjadi pemberi syafaat baginya.” 

Kemudian menurut penafsiran al-Qur’an yang lain, Ayyasyi, 

meriwayatkan dari gurunya , abu bashir, bahwa imam ja’far bin Muhammad ash-

S<a>diq berkata, “barang siapa yang membaca surah al-A’ra>f setiap bulan ia akan 

dimasukkan ke dalam golongan yang dihindarkan dari ketakutan atau 

kesedihan.”7 

B. Kajian Ayat QS al-A’ra>f/7: 33 

1. Teks Ayat dan Terjemah 

اَ  ركُِواْ بِٱللََِّّ قُل  إِنََّّ َقِ  وَأَن تُش 
ِ ٱلح  يَ بِغَير  بَ غ  َ وَٱل 

ثُ  ِ هَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡ  فَوَ حِشَ مَا ظَهَرَ مِن  
 مَا لََ  يُ نَ ز لِ  حَرَّمَ رَبيِ َ ٱل 

طَ    ﴾٣٣﴿لَمُونَ  تَ ع   لََ  مَا ٱللََِّّ  عَلَى تَ قُولُواْ  وَأَن انً بِهِۦ سُل 
Terjemahnya: 

Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku hanya mengharamkan segala 
perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, 
perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu 
mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan dia tidak menurunkan 
alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah 
apa yang tidak kamu ketahui”.8 

 

 

                                                             

7 Allamah Kamal Faqih Imani, Tafsir Nurul Qur’an: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju 

Cahaya al-Qur’an, jilid 5 (Jakarta: Nur Al-Huda, 2004), h. 379. 

8 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Terjemah Perkata Asba>b al-Nuzu>l dan Tafsir bil 

Hadis, h. 154. 



 

 
 

2. Analisis Kosa Kata 

a.  َحَرَّم 
 Kata  َحَرَّم adalah bentuk fi’il maadhi. Sedangkan kata حَرَام ialah bentuk 

mashdar dari kata  َُحَرَمًا وَ حَرَامًا –يََْرمُُ  –حَرم . kata الحرََام adalah lawan kata dariالَحلََل 
yang bermakna terlarang atau haram.9 Dalam pandangn ibnu faris, semua kata 

yang berasal dari akar kata Ha, Ra dan Mim mengandung makna larangan dan 

penegasan.10 

Kata حَرَام dengan segala pecahannya terulang sebanyak 83 kali didalam al-

Qur’an. Dalam bentuk fi’il maadhi ( َحَرَّم) baik yang ma’luum maupun yang majhul 

terulang sebanyak 34 kali, dalamm bentuk fi’il mudhariterulang sebanyak 5 kali, 

dalam bentuk masdar (حَرَمًا) terulang 2 kali dan (حَرَامًا) sebanyak 26 kali, dalam 

bentuk jamak (ُحُرم) terulang 5 kali dan (حُرمُت) sebanyak 2 kali, dan dalam bentuk 

Ism maf’ul (مَْ رُ وْم) terulang 4 kali dan (مَُرَّم) sebanyak 5 kali.11 

b.  َالفَوَاحِش 
Kata الفَوَاحِش adalah bentuk jamak dari kata فَاحِشَة yang bermakna sesuatu 

yang sangat jelek, baik berupa perbuatan maupun perkataan.12 Ibnu faris 

berpendapat dalam kitabnya, Mu’jamu maqayisi Lugah yang menerangkan 

bahwa akar kata فَاحِشَة terdiri atas tiga huruf yaitu Fa-Ha-Syin yang berarti hal-

hal yang buruk.13 

Kata الفَاحِش ,الفَاحِشَة ,الفُحْش banyak digunakan dalam hadis yang 

maknanya merujuk pada maksiat dan dosa yang amat keji yang mudharatnya 

                                                             

9 Ahmad Warson Munawwir, Kamusal-Munawwir ‘Arab-Indonesia Terlengkap (Cet. 25; 

Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 257. 

10 M. Quraish Shihab, Dkk, Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata, vol. I (Cet. I; 

Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 290. 

11 M. Quraish Shihab, Dkk, Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata, vol. I, h. 291. 

12 Al-Raghib al-Asfahani, al-Mufradat Fi> Gari>b al-Qur’an, terj. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’an, jilid 3 (Jawa Barat : Pustaka Khazanah Fawa’id, [t.th.]), h. 31. 

13 M. Quraish Shihab, Dkk, Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata, vol. I, h. 202. 



 

 
 

sangat besar. Ibnul Asir berpendapat bahwa kebanyakan kata tersebut yang 

maknanya merujuk pada arti zina, dan zina itu sendiri dinyatakan dalam al-

Qur’an sebagai فَاحِشَة (QS al-Isra’/17: 32). Kadang juga ia digunakan dalam arti 

bakhil atau kikir. 

Di dalam al-Qur’an ada 3 bentuk kata yang digunakan dari akar kata 

 sedangkan ,فَحْشَاء dan فَاحِشَة yaitu di antaranya dalam bentuk mufrad yaitu ,فاحشة

yang ketiganya dalam bentuk jamak yaitu فَ وَاحِش. Adapun yang paling banyak di 

gunakan ialah bentuk kata فَاحِشَة yang terulang sebanyak 13 kali, kemudian kata 

 ,terulang sebanyak 4 kali فَ وَاحِش yang terulang sebanyak 7 kali, dan kata فَحْشَاء

yang secara keseluruhan berjumlah 24 kali.14 

Dalam pengunaan bentuk jamak, الفَوَاحِش menunjukkan pada perbuatan 

dosa secara umum seperti di dalam QS al-An’a>m/6: 151. Kata الفَوَاحِش tampak 

jelas bahwa  cakupannya sangatlah luas, bukan hanya merujukan pada dosa-dosa 

besar dan perbuatan keji saja melainkan juga mencakup dosa-dosa kecil.15 

c.  َهَرَ ظ  
Dalam kamus al-Munawwir ظهر bermakna muncul, tampak, terang atau 

lahir.16 Kata  َظَهَر atau  ُالظَّهْر juga berarti punggung (anggota tubuh) dan jamak dari 

kata  ٌ17.ظهُُوْر Kata ظهُُوْر itu sendiri adalah bentuk Mashdar dari kata ( ُظَهَرَ – يَظْهَر
 Di dalam al-Qur’an kata  dan berbagai bentuk turunannya terulang .(ظَهْرًا وَ ظهُُوْرًا

sebanyak 59 kali. Dalam bentuk kata kerja terulang 26 kali dan dalam bentuk 

kata benda terulang sebanyak 33 kali.18 

                                                             

14 M. Quraish Shihab, Dkk, Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata, vol. I, h. 202. 

15 M. Quraish Shihab, Dkk, Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata, vol. I, h. 203. 

16 Ahmad Warson Munawwir, Kamusal-Munawwir ‘Arab-Indonesia Terlengkap, h. 883. 

17 Al-Raghib al-Asfahani, al-Mufradat Fi> Gari>b al-Qur’an, terj. Ahmad Zaini Dahlan,  

Kamus al-Qur’an, jilid 2, h. 646. 

18 M. Quraish Shihab, Dkk, Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata, vol. 3, h. 1133. 



 

 
 

Dalam pengertian lain ظهر juga digunakan untuk mengartikan sesuatu 

yang tampak dihadapan mata dan terlihat. Kalimat  ُظَهَرَ الشَّيْء asal maknanya 

ialah  nampaknya sesuatu di atas permukaan bumi sehingga tidak ada bagian 

yang tersembunyi padanya. Sedangkan  ُبَطَنَ الشَّيْء asal maknanya ialah 

terbenamnya sesuatu di dalam perut bumi sehinggah tidak terlihat.19 Allah 

berfirman dalam QS Ghafir/40: 26: 

فَسَادَ  ضِ ٱل  َر  هِرَ فِ ٱلۡ   ﴾٢٦﴿ أَو  أَن يظُ 
Terjemahnya: 

Atau menimbulkan kerusakan diimuka bumi.20 

Dan dalam QS al-An’a>m/6: 151. 

هَا وَمَا بَطَنَ   ﴾١٥١﴿ مَا ظَهَرَ مِن  
Terjemahnya: 

Baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi.21 

Dan dalam QS al-Kahfi/18: 22. 

 ﴾٢٢﴿ ارً ظَ هِ  ءً إِلََّ مِرَآَٰ 
Terjemahnya: 

Kecuali pertengkarang lahir saja.22 

Dan dalam QS al-Rum/30: 7. 

لَمُونَ ظَ هِ  يَا ارً يَ ع  ن   ةِ ٱلدُّ يََ و 
 ﴾٧﴿ مِ نَ ٱلح 

Terjemahnya: 
Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia.23 

                                                             

19 Al-Raghib al-Asfahani, al-Mufradat Fi> Gari>b al-Qur’an, terj. Ahmad Zaini Dahlan,  

Kamus al-Qur’an, jilid 2, h. 650. 

20 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Terjemah Perkata Asba>b al-Nuzu>l dan Tafsir bil 

Hadis, h. 470. 

21 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Terjemah Perkata Asba>b al-Nuzu>l dan Tafsir bil 

Hadis, h. 148. 

22 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Terjemah Perkata Asba>b al-Nuzu>l dan Tafsir bil 

Hadis, h. 296. 



 

 
 

Maksud ayat diatas ialah mereka hanya megetahui perkara duniawi saja, 

sementara perkara ukhrawinya tidak. Kata ilmu zhahir terkadang dimaksudkan 

terhadap ilmu-ilmu yang tampak, namun terkadang juga ditujukan terhadap ilmu-

ilmu duniawi, sedangkan kata ilmu batin terkadang ditujukan terhadap ilmu-ilmu 

yang tersembunyi, dan terkadang ditujukan terhadap ilmu akhirat.24 

d.  َبَطَن 
Kata بطن berarti samar atau tersembunyi.25 Adapun asal makna dari kata 

 Allah swt. berfirman .26 بطُوُْن  ialah perut, dan jamaknya adalah البَطْنُ  atau بَطَنَ 

dalam QS al-Najm/53: 32: 

تِكُم   بطُوُنِ  فِ  ةٌ أنَتُم  أَجِنَّ وَإِذ    ﴾٣٢﴿ أمَُّهَ 
Terjemahnya: 

Dan ingatlah ketika kamu masi janin di dalam perut ibumu.27 

Kalimat  ُتُه  (perut) البَطْنُ  bermakna aku mengenai perutnya. Dan kata بَطنَ ْ

berarti juga kebalikan dari kata  ُالظَهْر (punggung). Kata  ُالبَطْن juga berfungsi untuk 

setiap sesuatu yang tersamar, sedangkan untuk setiap hal yang sudah jelas 

disebut dengan  ُالظَّهْر. Dan ada beberapa istilah lain yaitu  ِبطُْنَانُ الْقَدْر yang berarti 

rahasia takdir dan istilah  ُالْقَدْرِ  ظهُْرَان  yang berarti kejelasan takdir. Begitu halnya 

dengan hal-hal yang dapat diketahui melalui indra disebut dengan  ٌظاَهِر, 

                                                                                                                                                                       

23 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Terjemah Perkata Asba>b al-Nuzu>l dan Tafsir bil 

Hadis, h. 405. 

24 Al-Raghib al-Asfahani, al-Mufradat Fi> Gari>b al-Qur’an, terj. Ahmad Zaini Dahlan,  

Kamus al-Qur’an, jilid 2, h. 651. 

25 Ahmad Warson Munawwir, Kamusal-Munawwir ‘Arab-Indonesia Terlengkap, h. 92. 

26 Al-Raghib al-Asfahani, al-Mufradat Fi> Gari>b al-Qur’an, terj. Ahmad Zaini Dahlan,  

Kamus al-Qur’an, jilid 1, h. 206. 

27 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Terjemah Perkata Asba>b al-Nuzu>l dan Tafsir bil 

Hadis, h. 527. 

 



 

 
 

sedangkan hal-hal yang tidak dapat diketahui melalui indra diseburt dengan 

 28.بَطِ نٌ 

Allah swt. berfirman dalam QS al-An’a>m/6: 120. 

ثُِ  وَ  ِ  ﴾١٢٠﴿ بَطِنَهُ وَذَرُواْ ظَ هِرَ ٱلۡ 
Terjemahnya: 

Dan Tinggalkanlah dosa yang tampak dan yang tersembunyi.29 

e.  ُُْالَِث 
Kata  ُُْالَِث jamak dari  ٌاثَََم yang bermakna perbuatan yang tak halal atau 

biasa disebut dengan dosa.30  ُُْالِۡث dan  ُالَۡثََم merupakan nama untuk perbuatan-

perbuatan yang menjadikan ditundanya perolehan pahala.Allah swt. berfirman 

dalam QS al-Baqarah/2: 219: 

 ٌ  ﴾٢١٩﴿ فِعُ للِنَّاسِ وَمَنَ   كَبِيرٌ   فِيهِمَآَٰ إِثُ 
Terjemahnya: 

Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia.31 

Maksud ayat di atas ialah mengkonsumsi kedua hal tersebut dapat 

mengakibatkan tertundanya mendapat banyak kebaikan.  َُِقَدْ أَث (Dia telah 

melakukan perbuatan dosa), bentuk mashdarnya ialah ًإِثْْا dan أثَاَمًا, dan isim 

failnya ialah  ٌُِآث (maka dia adalah orang yang berdosa)  ٌُِأَث dan  ٌ32.أثَيِْم 

 Adapun penamaan  ُالكَذِب (berbohong) dengan kata  ُُْالِۡث dikarenakan 

berbohong merupakan salah satu dari sejumlah perbuatan dosa. Sebagimana 

                                                             

28 Al-Raghib al-Asfahani, al-Mufradat Fi> Gari>b al-Qur’an, terj. Ahmad Zaini Dahlan,  

Kamus al-Qur’an, jilid 1, h. 206. 

29 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Terjemah Perkata Asba>b al-Nuzu>l dan Tafsir bil 

Hadis, h. 143. 

30 Ahmad Warson Munawwir, Kamusal-Munawwir ‘Arab-Indonesia Terlengkap, h. 8. 

31 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Terjemah Perkata Asba>b al-Nuzu>l dan Tafsir bil 

Hadis, h. 34. 

32 Al-Raghib al-Asfahani, al-Mufradat Fi> Gari>b al-Qur’an, terj. Ahmad Zaini Dahlan,  

Kamus al-Qur’an, Jilid 1, h. 26. 



 

 
 

manusia dinamai dengan kata hewan dikarenakan ia merupakan bagian dari 

makhluk hidup.33 

f.  َالبَ غْي 
Kata بَ غَى berarti mencari.34 Kata البغي juga berasal dari kata bagaa (بَ غَى) 

yang pada dasarnya bermakna menghendaki akan tetapi kata ini lebih digunakan 

pada hal hal yang bersifat negatif sehingga biasanya bermakna durhaka. Di dalam 

al-qur’an kata tersebut memiliki makna yang bermacam macam sesuai konteks 

ayatnya. Kata itu digunakan untuk menunjukkan orang yang melanggar hak, 

melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan permusuhan, menganiaya dan 

merugikan orang lain, menjual diri kepada kekafiran karena rasa benci terhadap 

ajaran al-qur’an serta sikap dengki dan benci terhadap keterangan yang dibawa 

oleh para rasul, dan orang yang berbuat zina atau melacur.35 

g. تُشْركُِوْا 
Kata Syirk (شِرْك) dengan berbagai bentuknya dalam al-Qur’an telah 

terulang sebanyak 227 kali. Dalam bentuk tunggal (Mufrad) misalnya dalam QS 

Luqman/31: 13 terulang sebanyak 4 kali, dalam bentuk jamak misalnya dalam 

QS an-Nisa’/4: 12 terulang sabanyak 58 kali, dalam bentuk fi’l al-Ma>d}i> (kata 

kerja  masa lalu) misalnya dalam QS al-A’ra>f/7: 173  terulang sebanyak 17 kali, 

dalam bentuk perintah seperti dalam QS al-Isra’/17: 64  terulang sebanyak 2 kali, 

dalam bentuk mudhari’ seperti dalam QS an-An’am/6: 19 terulang sebanyak 51 

kali, dan dalam bentuk Ism Fail (kata sifat pelaku) misalnya dalam QS al-

An’a>m/6: 163 terulang sebanyak 95 kali.36 

                                                             

33 Al-Raghib al-Asfahani, al-Mufradat Fi> Gari>b al-Qur’an, terj. Ahmad Zaini Dahlan,  

Kamus al-Qur’an, jilid 2, h. 27. 

34 Ahmad Warson Munawwir, Kamusal-Munawwir ‘Arab-Indonesia Terlengkap, h. 98. 

35 M. Quraish Shihab, dkk, Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata, vol. 1, h. 122. 

36 M. Quraish Shihab, dkk, Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata, vol. 3, h. 954. 



 

 
 

Kata syirk (شِرْك) berasal dari syarika ( َِشَرك) yang berarti berserikat, 

bersama atau berkongsi. al-Qur’an mengunakan kata syirk dan berbagai 

bentuknya untuk arti berserikat atau bersekutu antara unsure-unsur sebagai 

berikut : muslim sesama muslim, manusia dengan setan, Allah swt. dengan jin, 

dan Allah swt. dengan berhala-berhala atau makhluk-makhluk lain ciptaan Allah 

swt.37 

Menurut pandangan ar-Raghib al-Ashfahani bahwa syirik dari segi hukum 

terbagi menjadi 2 macam yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar ialah 

syirik dalam bidang keyakinan yaitu meyakini bahwa ada tuhan selain Allah swt. 

atau menyekurukan allah dengan yang lainnya, sedangkan syirik kecil ialah 

mempersekutukan Allah swt. dalam tujuan suatu perbuatan seperti riya’ yakni 

berbuat kebaikan karna  ingin dipuji orang lain.38 

Pelaku syirik besar mempunyai dampak atau sanksi-sanksi besar pula 

diantaranya ialah : dosanya tidak akan diampuni oleh Allah selama ia tidak 

bertaubat, tidak boleh melakukan perkawinan dengan wanita atau laki-laki 

muslim, syirik dipandang sebagai najis  yang mesti dijauhi, dan kelak ia akan 

diazab yang berat dimasukkan kedalam neraka dan haram baginya surga. 39 

h.  ِْيُ نَ ز ل 
Kata ِيُ ن َز ل dalah bentuk fi’il mudhari dari kata  َنَ زَّل yang berasal dari kata 

نُ زُوْل-يَ نْزلُِ –نَ زَلَ   yang secara harfiah bermakna perpindahan dari atas kebah (turun) 

baik secara fisik maupun non-fisik. Sehingga makna yang terkandung dari kata 

 disamping dapat menunjukkan tempat juga menunjukkan derajat dan نزُُوْل

kedudukan. 

                                                             

37 M. Quraish Shihab,dkk, Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata, vol. 3, h. 955. 

38 Al-Raghib al-Asfahani, al-Mufradat Fi> Gari>b al-Qur’an, terj. Ahmad Zaini Dahlan,  

Kamus al-Qur’an, jilid 2, h. 369. 

39 M. Quraish Shihab, dkk, Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata, vol. 3, h. 955. 



 

 
 

Dengan demikian,  َنَ زَّل berarti menurunkan baik secara fisik maupun non-

fisik, dari tempat dan kedudukan serta derajat yang lebih tinggi kepada yang 

lebih rendah. Atau kalau dikaitkan dengan al-Qur’an dapat pula dipahami sebagai 

penampakan al-Qur’an dari alam gaib ke alam nyata. 

Kata  َنَ زَل dalam al–qur’an terulang sebanyak 293 kali dengan berbagai 

bentuknya. terkhusus yang berasal dari kata  َنَ زَّل dengan berbagi bentuknya 

terulang sebanyak 79 kali, dalam bentuk fi’l al-Ma>d}i> terulang sebanyak 34 kali, 

dalam bentuk fi’il mudhari terulang sebanyak 28 kali, dalam bentuk mashdar 

terulang 15 kali, sedangkan dalam bentuk isim fa’il dan isim maf’ul masing-

masing terulang sebanyak 1 kali.40 

Adapun penggunaan istilah kata  di dalam al-Qur’an pada umumnya 

mengarah kepada tuhan sebagai pelaku  dan yang menjadi objek ialah kitab (al-

Qur’an) yang diturunkan oleh allah swt. Sebagaimana fungsinya ialah sebagai 

bacaan, sebagai peringatan, sebagai pemisah antara yang hak dengan yang batil, 

dan sebagai kitab yang mengandung argumentasiyang nyata.41 

i.   نًاسُلْط  
Kata سُلْطاَن memiliki jamak yaitu  ُْسَلََطِي yang berarti sultan.42 Kata سُلْطَان 

berakar dari sin, lam dan tha (س ل ط) yang bermakna kekuatan dan paksaan. 

Kekuasaan dan paksaan itu dapat dimiliki oleh seseorang dikarenakan pengaruh, 

wibawa, dan kemampuan mennyampaikan sesuatu secara lisan sehingga dapat 

memaksa orang lain untuk mengikuti dan menerima keinginannya. 

Di dalam al-Qur’an kata sulthaan (سُلْطاَن) dan berbagai bentuknya terucap 

sebanyak 39 kali. Dalam bentuk kata kerja Sallatha ( َسَلَّط) di dalam QS al-

Nisa’/4: 90 terucap 1 kali, dalam bentuk kata Yusallithu ( ُيسَُلِ ط) di dalam QS al-

                                                             

40 M. Quraish Shihab, dkk, Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata, vol. 2, h. 722. 

41 M. Quraish Shihab, dkk, Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata, vol. 2, h. 723. 

42 Ahmad Warson Munawwir, Kamusal-Munawwir ‘Arab-Indonesia Terlengkap, h. 650. 



 

 
 

Hasyr/59: 6 terucap 1 kali, dan dalam bentuk kata benda Sulthaan (سُلْطاَن) 

terucap sebanyak 37 kali.43 

Dalam bentuk kata benda Sult}a>n (سُلْطَان), al-Qur’an menggunakan kata 

itu dengan beberapa makna seperti : al-Mulk (لْك
ُ
 : القَهْر) kekuasaan), al-Qahr : الم

kekuatan memaksa), al-Hujjah (الُحجَّة: alasan), al-Burhan (البُُهَْان: bukti, 

keterangan), dan al-‘Ilm (العِلْم : pengetahuaan). Pemahaman tentang makna-

makna tersebut sangat erat kaitannya dengan konteks pembicaraan al-Qur’an 

mengenai kata Sulthaan tersebut.44 

j.  َتَ عْلَمُوْن 
Kata  َتَ لَمُوْن ialah kata yang berakar dari Ain, Lam dan Mim ( م-ل-ع ) yang 

mempunyai arti mengetahui atau mendapatkan pengetahuan tengtang sesuatu.45 

Masdar dari kata ini ialah ‘Ilm ( ملْ عِ  ) yang berarti mengetahui hakikat sesuatu, 

yang mana hal itu memiliki dua jenis yang pertama mengetahui jenis (zat) itu 

sendiri dan yang kedua menetapkan sesuatu dengan keberadaan sesuatu lainnya 

yang menjadikannya ada ataupun menafikannya.46 

Kata  ُالعِلْم dari sisi lainnya juga terdapat 2 jenis yaitu ilmu nadzari (teori) 

dan ilmu amali (praktik). Ilmu Nadzari ialah Ilmu yang apabila kita sudah 

mengetahuinya maka sempurnalah kita, sedangkang ilmu amali adalah ilmu yang 

tidak akan sempurna kecuali dengan mempraktekkannya.47 Sementara itu, ilmu 

                                                             

43 M. Quraish Shihab, dkk, Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata, vol. 3, h. 927. 

44 M. Quraish Shihab, dkk, Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata, vol. 3, h. 928. 

45 M. Quraish Shihab, dkk, Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata, vol. 1, h. 20. 

46 Al-Raghib al-Asfahani, al-Mufradat Fi> Gari>b al-Qur’an, terj. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’an, jilid 2, h. 774. 

47 Al-Raghib al-Asfahani, al-Mufradat Fi> Gari>b al-Qur’an, terj. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’an, jilid 2, h. 775. 



 

 
 

atau pengetahuan juga ada yang bersumber dari akal dan ada juga yang 

bersumber dari wahyu.48 

3. Munasabah Ayat 

Kata munasabah secara bahasa ialah kedekatan.49 Dapat juga diartikan al-

Muqarabah (kedekatan), al-Musyakalah (keserupaan) dan al-Muwafaqah 

(kecocokan). Sedangkan secara istilah al-Baqa’I mendefinisikan munasabah 

sebagai ilmu yang berusaha mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau 

urutan bagian-bagian al-Qur’an baik ayat dengan ayat maupun surah dengan 

surah.50 

Terdapat sebuah keterkaitan antara al-Qur’an surah al-A’ra>f ayat 31 

sampai dengan ayat 33 yang menjelaskan bahwa islam mengajak manusia untuk 

hidup secara wajar, berpakaian secara wajar, berhias secara lazim, dan jangan 

berlebihan. Karena itu setiap peribadi meyakinkan, tidak menyombongkan diri, 

tidak angkuh, tetapi tetap sederhana dan penuh kebersahajaan sebagai wujud 

konsisten terhadap ajaran islam serta tidak mengadakan hukum yang sudah 

ditentukan oleh Allah swt. maka nilai pendidikan akhlak dalam surah al-A’ra>f 

ayat 31-33 terdapat akhlak yaiti nilai berpakaian atau berhias, akhlak makan dan 

minum. Kemudian akhlak tercela yang meliputi fawa>h}isy, al-Is\mu, al-bagyu, 

mempersekutukan Allah dan mengatasnamakan Allah padahal dia tidak 

mengetahuinya.  

Penulis juga menemukan keterkaitan surah al-A’ra>f ini dengan surah 

sebelumnya diantaranyaa ialah sebagai berikut: 

                                                             

48 M. Quraish Shihab, dkk, Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata, vol. 1, h. 21. 

49 M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir : Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda 

Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur’an (Tangerang : Lentera Hati, 2013), h. 209. 

50 Rahmat Sholihin, “Munasabah Al-Qur’an : Studi Menemukan Tema yang aling 

Berkolerasi dalam Konteks Pendidikan Islam”, Jurnal of Islamic and Law Studies 2, no. 1 (Juni 

2018), h. 4-6. 



 

 
 

a. Surah yang terletak sebelum surah al-A’ra>f ialah surah al-An,am, yang mana 

kedua surah ini sama-sama membicarakan pokok akidah agama. Dalam surah 

al-An’a>m dikemukakan garis-garis besar akidah itu, sedangkan surah al-

A’ra>f menjelaskannya. 

b. Dalam surah al-An’a>m dikemukakan asal usul kejadian manusia, dari tanah 

serta menjelaskan tetang beberapa generasi manusia yang telah dibinasakan 

Allah, kemudian disinggung pula tentang para rasul dengan menyebut 

beberapa nama merekadan kisahnya secara garis besar, sedangkan surah al-

A’ra>f menjelaskannya. 

c. Bagian akhir surah al-An’a>m menjelaskan bahwa al-Qur’an adalah kitab 

pedoman yang benar, maka manusia diperintahkan mengikutinya. Pada 

permulaan surah al-A’ra>f perintah itu diulang dan dikemukakan pula 

larangan mengikuti selainnya. 

d. Pada bagian akhir surah al-An’a>m, dinyatakan bahwa orang yang berbuat 

kebajikan diganjar sepuluh kali lipat dan yang berbuat kejahatan akan 

dibalas seimbang dengan perbuatannya. Untuk menentukan kadar kebajikan 

dan kejahatan itu ada timbangannya. Maka di bagian awal surah al-A’ra>f 

dikemukakan bahwa timbangan pada hari itu ialah kebenaran dan keadilan. 

Siapa yang berat timbangannya adalah orang yang beruntung dan siapa yang 

ringan timbangannya ialah orang yang merugi.51 

4. Asba>b al-Nuzu>l 

Asba>b al-Nuzu>l dapat didefinisikan sebagai penyebab diturunkannya 

suatu ayat, sebagai penjelasan terhadap suatu peristiwa yang telah terjadi, dan 

                                                             

51 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan, jilid III 

(Surakarta: Media Insani Publishing, 2005), h. 176. 



 

 
 

dapat juga berbentuk jawaban atas  suatu pertanyaan.52 Namun tidak semua ayat 

yang ada di dalam al-Qur’an memiliki asba>b al-Nuzu>l. 

 Sejauh penelusuran peneliti terhadap QS al-A’ra>f/7: 33, peneliti 

menemukan asba>b al-Nuzu>l ayat ini, diantaranya sebagai berikut: 

a. Pada zaman jahiliah ada seorang perempuan melakukan sa‘i (berkeliling 

ka‘bah) di Baitullah dengan telanjang, hanya mengenakan celana dalam. Di 

dalam tawafnya dia berteriak-teriak. “Pada hari ini aku halalkan seluruh 

tubuh, kecuali yang aku tutupi (kemaluan) ini”.53 Sehubungan dengan itu 

Allah swt., menurunkan ayat 31 QS. al-Ra‘d yang memerintahkan agar 

mengenakan pakaian apabila masuk ke Baitullah maupun masjid-masjid 

yang lain. Kemudian Allah swt., menurunkan ayat 32 dan 33 yang dengan 

tegas memberikan larangan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah 

swt., Allah hanya melarang perbuatan keji, syirik dan melanggar hak tanpa 

alasan yang benar. Sebagaimana hadis Rasulullah saw., 

ثَ نَا مَُمَّدُ بْنُ ٥٣٥٣صحيح مسلم  ثَ نَا مَُمَّدُ بْنُ بَشَّار  حَدَّ ثَنِ أبَوُ بَكْرِ بْنُ نَفِع  : حَدَّ جَعْفَر  ح و حَدَّ
ثَ نَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْل  عَنْ مُسْلِم  الْبَطِيِ عَنْ سَعِيدِ بْ  ثَ نَا غُنْدَرٌ حَدَّ بَيْر  عَنْ نِ جُ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّ

يَ عُرْيََنةٌَ فَ تَ قُولُ مَنْ يعُِيرنِ تِطْوَافًا تََْعَلُهُ عَلَى فَ رْجِهَا ابْنِ عَبَّاس  قَالَكَانَتْ الْمَرْأةَُ تَطوُفُ بِلْبَ يْتِ وَهِ 
الْْيةَخُذُوا زيِنَ تَكُمْ عِنْدَ كُلِ   وَتَ قُولُ الْي َوْمَ يَ بْدُو بَ عْضُهُ أَوْ كُلُّهُفَمَا بَدَا مِنْهُ فَلََ أُحِلُّهُفَنَ زَلَتْ هَذِهِ 

  54مَسْجِد  
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Telah menceritakan 
kepadaku Abu Bakr bin Nafi' teks miliknya, telah menceritakan kepada 

                                                             

52 Manna al-Qat}t}an, Maba>h{is\ fi ‘Ulu>m al-Qur’an, ter. Aunur Rafiq el-Mazni, Pengantar 

Studi Ilmu Al-Qur’an (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 95. 

53 Jalaluddin al-Suyuti dan Jalaluddin al-Mahalli, Tafsir Jalalain: Asbabun Nuzul ayat 

(Cet. X; )H. 706. 

54 Muslim bin al-H<ajja>j Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisabu>ri,  al-Musnad al-Sahi>h al-

Mukhtasar bi Naql ‘an al-‘adlila> Rasulillah, juz 4 ([t.c]; Beirut: Da>r Ihya> al-Turas al-‘arabi>, 

[t.th]), h. 2320. 



 

 
 

kami Syu'bah dari Salamah bin Kuhail dari Muslim Al Bathin dari Sa'id bin 
Jubair dari Ibnu Abbas berkata:Dahulu wanita berthawaf di baitullah dalam 
keadaan telanjang lalu ia berkata: Siapa yang meminjamkan kepadaku baju 
yang ia kenakan di atas kemaluannya? dan saat ini ia berkata: Telah nampak 
sebagian atau seluruhnya, maka apa yang nampak darinya tidaklah aku 
menghalalkannya. Lalu turunlah ayat ini: {Ambillah oleh kalian pakaian dan 
perhiasan kalian setiap memasuki masjid.} (Al A'raaf: 31) (HR. Muslim dari 
Ibnu Abbas).55 

b. Ketika orang-orang musyrik biasa melakukan tawaf di Baitullah dalam 

keadaan telanjang bulat. Sehubungan dengan itu Allah swt., menurunkan 

ayat 31 sebagai ketegasan perintah memakai pakaian (menutup aurat) 

apabila mendatangi masjid-masjid. Karena masjid merupakan tempat suci. 

Oleh karenanya bagi mereka yang masuk ke dalam masjid harus suci dan 

sopan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw., 

ثَ نَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَ ٢٩٠٧سنن النسائي  ثَ نَا مَُمَّدٌ قَالَ حَدَّ مَةَ قَالَ : أَخْبَُنََ مَُمَّدُ بْنُ بَشَّار  قَالَ حَدَّ
عْتُ مُسْلِمًا الْبَطِيَ عَنْ  عُرْيََنَةٌ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر  عَنْ ابْنِ عَبَّاس  قَالَكَانَتْ الْمَرْأةَُ تَطوُفُ بِلْبَ يْتِ وَهِيَ سََِ

يَا بَنِ آدَمَ خُذُوا زيِنَ تَكُمْ عِنْدَ كُلِ  تَ قُولُ الْيَ وْمَ يَ بْدُو بَ عْضُهُ أَوْ كُلُّهُوَمَا بَدَا مِنْهُ فَلََ أحُِلُّهُقَ  الَ فَ نَ زلََت ْ
 56د  مَسْجِ 

Artinya: 

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Basysyar, ia berkata: 

telah menceritakan kepada kami Muhammad ia berkata: telah menceritakan 

kepada kami Syu'bah dari Salamah, ia berkata: saya mendengar Muslim Al 

Bathin dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata: dahulu terdapat 

seorang wanita yang melakukan thawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang, 

ia berkata: pada hari ini terlihat sebagiannya atau seluruhnya, dan apa yang 

terlihat darinya maka aku tidak akan menghalalkannya. Ibnu Abbas 

berkata: lalu turunlah ayat yaa banii aadama khudzuu ziinatakum 'inda kulli 
masjid. (al-A'ra>f: 31) (HR. Muslim, an-Nasa>i dan Ibnu jari>r dari Mujahid 

dan ‘At}a>’i). 

c. Orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu biasa melakukan tawaf dengan 

telanjang bulat. Mereka beranggapan, bahwa orang-orang yang tawaf 

                                                             

55 A. Mudjab Mahali, Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur‘an Surah al-Baqarah al-

Nas (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 396. 

56 Abu Abdullah Ahmad bin Syu‘aib bin ‘ ali> al-Khurasa>ni> an-Nasa>’I, Sunan al-Sugra>lil 
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dilarang  memakai pakaian. Sehubungan dengan itu Allah swt., menurunkan 

ayat 32 sebagai sanggahan terhadap anggapan mereka. Allah swt., 

memerintahkan agar mereka mengenakan pakaian apabila bertawaf Allah 

swt., hanya melarang barang yang keji.57 

ثَ نَ ٤٢٧١صحيح البخاري  ثَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب  حَدَّ ا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبي وَائِل  : حَدَّ
عْتَ هَذَا مِنْ عَبْدِ اللََِّّ قَالَ نَ عَمْ وَرَفَ عَهُ قَالَلََ أَحَدَ عَنْ عَبْدِ ا أَغْيَرُ للََِّّ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ قُ لْتُ أنَْتَ سََِ

اللََِّّ فَلِذَلِكَ  ةُ مِنْ مِنْ اللََِّّ فَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْهَا وَمَا بطََنَ وَلََ أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَ 
 58مَدَحَ نَ فْسَهُ 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan 
kepada kami Syu'bahdari 'Amru bin Murrahdari Abu Wail dari 'Abdullah 
radliyallahu 'anhu dia berkata: "Apakah kamu mendengarnya dari 
Abdullah? "Dia menjawab: "Ya, secara marfu'." Diaberkata: "Tidak ada 
yang lebih pencemburu dari Allah. Karena itulah Dia mengharamkan segala 
yang keji baik yang Nampak maupun yang tidak nampak. Dan tidak ada 
yang lebih suka dipuji selain Allah karena itulah Dia memuji diri-Nya." 

5. Penafsiran Ayat 

Dalam menafsirkan QS al-A’ra>f/7: 33 peneliti menemukan berbgai 

penjelasan di dalam kitab-kitab tafsir diantaranya sebagai berikut: 

Menurut Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya yang berjudul Tafsir al-

Misbah, beliau menjelaskan bahwa pada ayat ini Allah mengharamkan berbagai 

macam hal di antaranya ialah : 

a. Mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, yakni perbuatan yang sangat 

buruk baik yang nampak oleh orang lain maupun yang tersembunyi. 

b. Mengharamkan perbuatan dosa walaupun tidak mencapai puncak keburukan. 
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Nas, h. 397. 

58 Muhammad bin Isma>‘il Abu> ‘abdullah al-Bukha>ri> al-Ju‘fi>, Sahi>h al-Bukha>ri>, juz 6 

(Cet. I; Damaskus: Da>r tauq an-Najah, 1422), h. 59. 



 

 
 

c. Mengharamkan pelampauan batas atas hak-hak manusia tanpa haq, yakni 

alasan yang benar, atau yang memang tidak dibenarkan sama sekali. 

d. Mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang dia tidak 

menurunkan hujjah untuk itu. 

e. Mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu 

ketahui.59 

Menurut pandangan Asy-Sya’rawi dalam menafsirkan ayat ini ialah 

menyatakan bahwa lima yang diharamkan ayat ini merupakan hal-hal yang 

mutlak guna memelihara kehidupan bermasyarakat serta menjadikan manusia 

dapat bertahan dalam fungsinya sebagai khalifah di dunia.60 Dalam penjelasan 

lain ayat ini Allah menyuruh rasul-Nya menyampaikan bahwa bukanlah 

berperhiasan atau makan minum yang sederhana yang haram, itu adalah semata 

kulit lahir. Yang haram ialah melalaikan perhiasan batin atau perhiasan ruh. 

Apabila ruh tela terjaga baik, jangan berbuat dosa yang melanggar batas 

kesuciannya ruh itu maka janganlah cemas jika badan yang lahir ini diberi 

perhiasaan.61 

Pengharaman yang pertama, perbuatan-perbuatan keji baik yang nampak 

maupun yang tersembunyi.62 Dalam hal ini Asy-Sya’rawi berpendapat bahwa 

ayat ini mengharamkan fawa>h}isy yang bermakna zina. Keburukan perzinahan, 

                                                             

59 M. Quraish Shihab, Tafsi>r al-Mis{ba>h{: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, vol. 5, 

h. 80. 
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h. 82. 
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Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 408. 

62 Imam Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4 (Surakarta: Insan Kamil, 2015), h. 475. 



 

 
 

tidak hanya menyentuh pelaku-pelakunya, tetapi juga keturunannya, dan ini pada 

gilirannya meliputi seluruh masyarakat.63 

Kejahatan yang zahir dan kejahatan yang batin ialah yang berterang-

terangan dan yang sembunyi-sembunyi. Sebagai keadaan yang kita hadapi di 

zaman sekarang ialah perempuan memakai pakaian-pakaian yang menarik 

perhatian dan nafsu kelamin, berpakaian tetapi bertelanjang, termasuklah kepada 

yang zahir. Menonton pertunjukan kesenian yang mempertunjukkan badan tubuh 

perempuan yang sangat merangsang nafsu syahwat, itupun termasuk dosa keji 

yang zahir.64 

Pengharaman yang kedua dan ketiga, perbuatan ُالَث dan البغي. Kata al-

Is\mu (ُالَث) dipahami oleh banyak ulama dalam arti dosa yang dampaknya 

terhadap si pelaku sendiri, sedangkan al-bagyu (البغي) ialah melampaui batas 

kewajaran dalam perlakuan buruk terhadap hak-hak orang lain. Bahwa perbuatan 

tersebut disertai dengan kata-kata tanpa haq dipahami oleh sementara ulama 

sebagai isyarat bahwa pelampauan batas menyangkut sesuatu haq dapat 

ditoleransi. Pendapat ini di tolak oleh ulama lain dengan alasan bahwa 

pelampauan batas menyangkut sesuatu yang haq tidak dinamai al-bagyu. Kata 

tanpa haq menurut mereka adalah untuk menggarisbawahi bahwa pelampauan 

batas selalu merupakan perbuatan yang tidak didasari oleh kebenaran/haq.65 

Menurut al-Sudiy yang dimaksud dengan al-Is\mu (perbuatan dosa) ialah 

kemaksiatan dan al-bagyu (kezaliman) ialah berbuat zalim kepada manusia tanpa 

alasan yang benar. Sedangkan menurut Mujahid al-Is\mu (perbuatan dosa) ialah 
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segala jenis perbuatan dosa dan al-bagyu (kezaliman) ialah perbuatan zalim 

seseorang kepada dirinya sendiri. Dan Ibnu Katsir menyimpulkan dalam kitabnya 

bahwa al-Is\mu (perbuatan dosa) ialah perbuatan dosa yang berkaitan dengan 

pelaku itu sendiri sedangkan al-bagyu (kezaliman) ialah berbuat zalim kepada 

orang lain.66 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan oleh Ibnu Katsir diatas, 

dapatlaah kita memberi penjelasan perbedaan diantara kata al-Is\mu (dosa) 

dengan al-bagyu (aniaya). Misalnya, kita berhati benci kepada orang lain itu 

namanya al-Is\mu. Kemudian, kita pukul dia, kita tinju, itu namanya al-bagyu, 

artinya menyakiti orang lain tidak dengan jalan yang benar, bertindak menjadi 

hakim sendiri.67 

Pengharaman yang keempat dan kelima, mempersekutukan Allah dengan 

yang lain dan mengada-adakan Allah apa yang tidak ia ketahui. 

Mempersekutukan Alah dengan sesutu, memperserikatkan yang lain dengan dia, 

memandang ada lagi yang lain yang berkuasa bersamaan Allah. Dosa 

mempersekutukan sesuatu yang lain ini termaksud perbuatan dosa lebih besar 

dari ketiga dosa sebelumnya. Kemudian datang lagi perbuatan dosa yang kelima 

ialah mengatasnamakan Allah  sesuatu yang tidak ia ketahui. Membuat-buat 

aturan yang seakan-akan bersifat keagamaan, dikatakan berasal dari Allah,  

padahal tidak ada Allah memerintahkan yang demikian. Tidak ada pengetahuan 

tentang hakikat agama, hukum perintah dan larangan Allah, semuanya gelap 

baginya. Namun, dia memandai-mandai dan menambah-nambah peraturan 

agama.68 

                                                             

66 Imam Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4, h. 476. 

67 Hamka, Tafsi>r al-Azha>r jilid 3: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, 

Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi, h. 410. 

68 Hamka, Tafsi>r al-Azha>r jilid 3: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, 

Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi, h. 411. 
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BAB IV 

AL-BAGYU DALAM QS AL-A’RA>F/7: 33 

A. Hakikat al-Bagyu Dalam QS al-A’ra>f/7: 33 

Hakikat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai 

intisari atau dasar juga dapat diinterpretasikan sebagai makna yang sebenarnya. 

Kemudian dalam ayat yang penulis kaji yaitu dalam QS al-A’ra>f/7: 33 dalam ayat 

ini Allah swt. memberikan penjelasan tentang beberapa hal yang telah 

diharamkan untuk dilakukan oleh manusia yaitu perbuatan keji baik yang 

nampak maupun tersembunyi, perbuatan dosa, pelanggaran hak terhadap orang 

lain, mempersekutukan Allah dengan sesuatu dan mengada-adakan terhadap 

Allah apa yang tidak mereka ketahui. Penulis dalam penelitian skripsi ini 

menitikfokuskan objek kajian penulis kepada satu aspek yaitu al-bagyu dalam QS 

al-A’ra>f/7: 33, dan untuk menarik kesimpulan dari berbagai penafsiran yang 

dikemukakan oleh para mufassir terkait objek kajian penulis yaitu sebagai 

berikut: 

Kejahatan yang zahir dan kejahatan yang batin ialah yang berterang-

terangan dan yang sembunyi-sembunyi. Sebagai keadaan yang kita hadapi di 

zaman sekarang ialah perempuan memakai pakaian-pakaian yang menarik 

perhatian dan nafsu kelamin, berpakaian tetapi bertelanjang, termasuklah kepada 

yang zahir. Menonton pertunjukan kesenian yang mempertunjukkan badan tubuh 

perempuan yang sangat merangsang nafsu syahwat, itupun termasuk dosa keji 

yang zahir.1 

Al-Bagyu (البغي) ialah melampaui batas kewajaran dalam perlakuan buruk 

terhadap hak-hak orang lain. Bahwa perbuatan tersebut disertai dengan kata-kata 

                                                             

1 Hamka, Tafsi>r al-Azha>r jilid 3: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, 

Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi, h. 409. 



 

 
 

tanpa haq dipahami oleh sementara ulama sebagai isyarat bahwa pelampauan 

batas menyangkut sesuatu haq dapat ditoleransi. Pendapat ini di tolak oleh ulama 

lain dengan alasan bahwa pelampauan batas menyangkut sesuatu yang haq tidak 

dinamai al-bagyu. Kata tanpa haq menurut mereka adalah untuk 

menggarisbawahi bahwa pelampauan batas selalu merupakan perbuatan yang 

tidak didasari oleh kebenaran/haq.2 Kemudian dalam Tafsir Nurul Qur’an karya 

Allamah kamal Faqih beliau mengatakan bahwa pada ayat sebelumnya 

membahas tentang perbuatan keji manusia secara ringkas maka pada pembahasan 

kali ini lebih rinci menjelaskan tentang pengharaman terhadap perbuatan dosa 

dan zalim/al-bagyu.3 

M. Quraish shihab dalam tafsirnya yaitu tafsir al-Misbah beliau 

memberikan pandangannnya mengenai perbuatan-perbuatan zalim dalam ayat ini 

menurutnya dalam ayat ini, Allah swt. telah mengharamkan berbagai macam hal 

untuk tidak dilakukan oleh manusia, secara garis besar penulis menjabarkannya 

kedalam beberapa poin sebagai berikut: 

a. Pengharaman terhadap perbuatan-perbuatan keji yang manusia lakukan, 

yakni perbuatan yang sangat buruk baik yang nampak oleh orang lain 

maupun yang tersembunyi. 

b. Mengharamkan perbuatan dosa walaupun tidak mencapai dari puncak 

keburukan. 

c. Pengharaman terhadapan perilaku yang melampaui batas atas hak-hak 

manusia tanpa adanya sesuatu yang haq, dalam hal ini suatu alasan yang 

dapat membenarkan atau mentolelir  perbuatannya, atau bahkan perbuatan 

                                                             

2 M. Quraish Shihab, Tafsi>r al-Mis{ba>h{: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, vol. 5, h. 

80. 

3 Allamah Kamal Faqih Imani, Tafsir Nurul Qur’an: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju 

Cahaya al-Qur’an, Jilid 5 (Jakarta: Nur Al-Huda, 2004), h. 430. 

 



 

 
 

yang sama sekali tidak dibenarkan oleh syari’at atau hukum adat yang 

berlaku di tengah masyarakat. 

d. Secara tegas dibanyak ayat Allah swt. mengharamkan perbuatan yang  

mempersekutukan Allah swt. salah satu nya dalam ayat ini Allah swt. 

melarang manusia untuk mempersekutukan Allah swt. dengan sesuatu yang 

yang lain selain zatnya. 

e. Mengharamkan hal-hal yang  mengada-adakan terhadap yang telah Allah 

swt.  yang kamu sendiri tidak mengetahui tentangnya.4 

Secara eksplisit M. Quraish Shihab menjalaskan bahwa dalam ayat ini 

Allah swt. telah melarang manusia untuk melakukan perbuatan zalim baik yang 

secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi karena dampak yang 

ditimbulkan dari perbuatan zalim tersebut dapat berimbas kepada orang lain 

terlebih lagi kepada diri pribadi. 

Lebih lanjut kemudian menurut pandangan al-Sya’rawi dalam 

menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwa lima hal yang diharamkan oleh 

Allah swt. melalui ayat ini merupakan hal-hal yang mutlak untuk tidak dilakukan 

oleh setiap manusia guna memelihara kehidupan bermasyarakat serta menjadikan 

manusia dapat bertahan dalam fungsinya sebagai khalifah di dunia.5 

 Kemudian Hamka dalam tafsirnya yaitu tafsir al-Azhar beliau 

mengatakan bahwa Allah swt. melalui ayat ini menyeru kepada Nabi Muhammad 

saw. menyampaikan bahwa bukanlah berperhiasan atau makan minum yang 

sederhana yang haram. itu adalah semata kulit lahir. Yang haram ialah 

melalaikan perhiasan batin atau perhiasan ruh. Apabila ruh telah terjaga baik, 

                                                             

4 M. Quraish Shihab, Tafsi>r al-Mis{ba>h{: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, vol. 5, h. 

80. 

5 M. Quraish Shihab, Tafsi>r al-Mis{ba>h{: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, vol. 5, h. 

82. 



 

 
 

jangan berbuat dosa yang melanggar batas kesuciannya ruh itu maka janganlah 

cemas jika badan yang lahir ini diberi perhiasaan dalam hal ini beliau 

menjelaskan dengan menggunakan pendekatan sufistik.6 

Kemudian berangkat dari beberapa penjelasan mufasir penulis kemudian 

menyimpulkannya dalam beberapa aspek sebagai berikut: 

Pertama, al-bagyu dalam ayat ini merupakan bentuk pengharaman Allah 

swt. terhadap tindakan/ perilaku manusia yang bersifat melanggar hak orang lain 

atau yang merugikan orang lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang 

mufassir yang masyhur dikenal dikalangan yaitu M. Quraish Shihab, dalam 

tafsirnya al-Misbah beliau mengatakan bahwa al-bagyu merupakan suatu 

perbuatan yang melanggar hak orang lain yang kemudian perbuatan tersebut juga 

melampaui batas, dan beliau juga memberikan penjelasan dari pendapat lain yang 

mengatakan bahwa selama perbuatan pelanggaran hak tersebut tidak sampai 

melampai batas maka, hal demikian masih bisa untuk ditolelir akan tetapi 

pendapat ini ditolak oleh sebagian ulama.7 

Kedua, al-bagyu merupakan wujud dari perbuatan zalim terhadap sesama 

manusia dengan berbagai tindakan atau perbuatan yang dapat membuat orang 

lain rugi dari segala aspek, baik secara fisik maupun yang bersifat materil. Setiap 

manusia pada dasarnya memiliki potensi yang sama untuk melakukan perbuatan 

ini (al-bagyu), maka dari itu Allah swt. melarang manusia secara umum melalui 

ayat ini untuk mendekati perbuatan-perbuatan zalim salah satunya al-bagyu. 

 

  

                                                             

6 Hamka, Tafsi>r al-Azha>r jilid 3: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, 

Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 408. 

7 M. Quraish Shihab, Tafsi>r al-Mis{ba>h{: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, vol. 5 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 80. 



 

 
 

B. Bentuk-Bentuk al-Bagyu Dalam QS al-A’ra>f/7: 33 

Pada pembahasan kali ini penulis memberikan penjelasan tentang bentuk-

bentuk dari al-bagyu dengan mencoba memberikan contoh kasus yang terkait 

dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam terhadap para pembaca terkait 

yang menjadi objek kajian penulis, yaitu sebagai berikut: 

1.  Al-Bagyu sebagai bentuk pelanggaran hak kepada sesama manusia. 

Salah satu dari interpretasi tafsir dari kata al-bagyu itu dikemukan oleh 

Wahbah al-Zuhaili dalam tafsirnya al-Munir beliau mengatakan kata al-bagyu 

yakni pelanggaran hak manusia tanpa alasan yang benar, yakni kezaliman, 

melanggar hak kerusakan dan pelanggaran hak-hak manusia yang lain.8 Terkait 

makna dari al-bagyu ialah melanggar hak atau menggambil hak-hak orang lain, 

sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa mufassir dalam tafsirnya. Banyak 

kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai 

al-bagyu dalam bentuk melanggar hak-hak orang lain. Salah satunya ialah kasus 

makar yang mungkin pernah terjadi disekeliliing kita. 

 Salah satu faktor yang dapat menjadi pemicunya ialah dikarenakan 

mereka yang merasa dirinya mempunyai kelebihan baik dari segi fisik maupun 

lebih dari hal-hal yang bersifat materi sehingga menyebabkan kesombongan 

dalam dirinya dengan memandang rendah orang lain kemudian dengan bebas 

mengambil hak-hak yang orang lain punya. 

2. Al-Bagyu sebagai salah bentuk perbuatan zalim 

Salah satu interpretasi dari al-bagyu ialah zalim, karena al-bagyu 

merupakan salah satu perbuatan manusia yang dapat merugikan orang lain 

dengan cara menzaliminya. Zalim yang dimaksud ialah perbuatan aniaya atau 

                                                             

8 Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Muni>r Fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manha>j, jilid 4 

(Cet. XIII; Damaskus: Darul Fikr, 2005). Terj ‘Abdul Hayyiq al-kattani Tafsir al-Munir: ‘Aqidah, 

Syari>‘ah, Manhaj, jilid 4 (Cet. I; Jakarta: 2016), h. 444. 



 

 
 

orang yang berlaku tidak adil dan sewenang-wenang atau menyimpang dari 

kebenaran. Dalam Tafsir Nurul Qur’an karya Allamah kamal Faqih beliau 

mengatakan bahwa pada ayat sebelumnya membahas tentang perbuatan keji 

manusia secara ringkas maka pada pembahasan kali ini lebih rinci menjelaskan 

tentang pengharaman Terhadap perbuatan dosa dan zalim/al-bagyu.9 

Al-Qur’an dan hadis sangat tidak menyukai perbuatan al-bagyu ini karena 

termasuk perbuatan yang menzalimi orang lain terbukti dalam ayat ini yaitu QS 

al-A’ra>f/7: 33 Allah swt. telah mengharamkan salah satu perbuatan zalim yaitu 

al-bagyu dan kemudian dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim 

dalam sahihnya sebagai berikut: 

ثَ نَا عَبْدُ اللهِ  ث َ حَدَّ ، حَدَّ مَشْقِيَّ ثَ نَا مَرْوَانُ يَ عْنِ ابْنَ مَُمَّد  الدِ  ، حَدَّ ارمِِيُّ نَا  بْنُ عَبْدِ الرَّحََْنِ بْنِ بََرَْامَ الدَّ
، عَنْ أَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ، عَنْ رَبِ  بي ذَر  ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ يعَةَ بْنِ يزَيِدَ، عَنْ أَبي إِدْريِسَ الَْۡوْلََنِ ِ

يََ عِبَادِي إِنِ ِ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَ فْسِي، »رَوَى عَنِ اِلله تَ بَارَكَ وَتَ عَالَ أنََّهُ قاَلَ:  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا
نَكُمْ مَُرَّمًا، فَلََ تَظاَلَمُوا، يََ عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَ وَجَعَلْتُهُ ب َ  الٌّ إِلََّ مَنْ هَدَيْ تُهُ، فَاسْتَ هْدُونِ أَهْدكُِمْ، يََ ي ْ

سَوْتهُُ، دِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ، إِلََّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِ أطُْعِمْكُمْ، يََ عِبَادِي كُلُّكُمْ عَار ، إِلََّ مَنْ كَ عِبَا
نوُبَ جَِ فَاسْتَكْسُونِ أَكْسُكُمْ، يََ عِبَادِي إِنَّكُمْ تَُْ  يعًا، فَاسْتَ غْفِرُونِ طِئُونَ بِللَّيْلِ وَالن َّهَارِ، وَأَنَ أَغْفِرُ الذُّ

لُغُوا ضَر يِ فَ تَضُرُّونِ وَلَنْ تَ ب ْلُغُوا نَ فْعِ  ي، فَ تَ ن ْفَعُونِ، يََ عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَغْفِرْ لَكُمْ، يََ عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَ ب ْ
حِد  مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِ مُلْكِي  وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى أتَْ قَى قَ لْبِ رَجُل  وَاأَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ 

ئًا، يََ عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ   كَانوُا عَلَى أفَْجَرِ قَ لْبِ رَجُل  وَاحِد ، مَا نَ قَصَ شَي ْ
ئًا، يََ عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُ ذَلِكَ  مْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِ صَعِيد  وَاحِد  مِنْ مُلْكِي شَي ْ

خِلَ ذَلِكَ مَِّا عِنْدِي إِلََّ كَمَا يَ ن ْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أدُْ فَسَألَُونِ فَأَعْطيَْتُ كُلَّ إِنْسَان  مَسْألََتَهُ، مَا نَ قَصَ 
اَ هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَ  هَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً، فَ لْيَحْمَدِ اللهَ الْبَحْرَ، يََ عِبَادِي إِنََّّ ا لَكُمْ، ثَُُّ أوَُفِ يكُمْ إِيََّ

                                                             

9 Allamah Kamal Faqih Imani, Tafsir Nurul Qur’an: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju 

Cahaya al-Qur’an, jilid 5 (Jakarta: Nur Al-Huda, 2004), h. 430. 

 



 

 
 

نُِّ، إِذَا حَدَّثَ بَِذََا قَالَ سَعِيدٌ: كَانَ أبَوُ إِدْريِسَ الَْۡوْلََ « نَّ إِلََّ نَ فْسَهُ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلََ يَ لُومَ 
 10.الحَْدِيثِ، جَثاَ عَلَى ركُْبَ تَ يْهِ 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 'Abdur Rahman bin Bahram 
Ad Darimi; Telah menceritakan kepada kami Marwan yaitu Ibnu 
Muhammad Ad Dimasyqi; Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 
'Abdul 'Aziz dari Rabi'ah bin Yazid dari Abu Idris Al Khalwani dari Abu 
Dzar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam meriwayatkan firman 
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi: "Hai hamba-Ku, sesungguhnya 
Aku telah mengharamkan diri-Ku untuk berbuat zhalim dan perbuatan 
zhalim itu pun Aku haramkan diantara kamu. Oleh karena itu, janganlah 
kamu saling berbuat zhalim! Hai hamba-Ku, kamu sekalian berada dalam 
kesesatan, kecuali orang yang telah Aku beri petunjuk. Oleh karena itu, 
mohonlah petunjuk kepada-Ku, niscaya Aku akan memberikannya 
kepadamu! Hai hamba-Ku, kamu sekalian berada dalam kelaparan, kecuali 
orang yang telah Aku beri makan. Oleh karena itu, mintalah makan kepada-
Ku, niscaya Aku akan memberimu makan! Hai hamba-Ku, kamu sekalian 
telanjang dan tidak mengenakan sehelai pakaian, kecuali orang yang Aku 
beri pakaian. Oleh karena itu, mintalah pakaian kepada-Ku, niscaya Aku 
akan memberimu pakaian! Hai hamba-Ku, kamu sekalian senantiasa 
berbuat salah pada malam dan siang hari, sementara Aku akan mengampuni 
segala dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Ku, 
niscaya aku akan mengampunimu! Hai hamba-Ku, kamu sekalian tidak 
akan dapat menimpakan mara bahaya sedikitpun kepada-Ku, tetapi kamu 
merasa dapat melakukannya. Selain itu, kamu sekalian tidak akan dapat 
memberikan manfaat sedikitpun kepada-Ku, tetapi kamu merasa dapat 
melakukannya. Hai hamba-Ku, seandainya orang-orang yang terdahulu dan 
orang-orang yang belakangan serta manusia dan jin, semuanya berada pada 
tingkat ketakwaan yang paling tinggi, maka hal itu sedikit pun tidak akan 
menambahkan kekuasaan-Ku. Hai hamba-Ku, seandainya orang-orang yang 
terdahulu dan orang-orang yang belakangan serta jin dan manusia 
semuanya berada pada tingkat kedurhakaan yang paling buruk, maka hal 
itu sedikitpun tidak akan mengurangi kekuasaan-Ku. Hai hamba-Ku, 
seandainya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan 
serta semua jin dan manusia berdiri di atas bukit untuk memohon kepada-
Ku, kemudian masing-masing Aku penuh permintaannya, maka hal itu 
tidak akan mengurangi kekuasaan yang ada di sisi-Ku, melainkan hanya 
seperti benang yang menyerap air ketika dimasukkan ke dalam lautan. Hai 
hamba-Ku. sesungguhnya amal perbuatan kalian senantiasa akan Aku hisab 
(adakan perhitungan) untuk kalian sendiri dan kemudian Aku akan berikan 
balasannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, maka hendaklah ia 
memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang mendapatkan 
selain itu (kebaikan), maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri." 
Said berkata; Abu Idris Al Khaulani ketika menuturkan hadits ini, sambil 
berlutut.' Telah menceritakannya kepadaku Abu Bakr bin Ishaq; Telah 
menceritakan kepada kami Abu Mushir; Telah menceritakan kepada kami 

                                                             
10 Muslim bin al-H<ajja>j Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisabu>ri,  al-Musnad al-Sahi>h al-

Mukhtasar bi Naql ‘an al-‘adlila> Rasulillah, juz 4 ([t.c]; Beirut: Da>r Ihya> al-Turas al-‘arabi>, 

[t.th]), h. 56. 



 

 
 

Sa'id bin 'Abdul 'Aziz melalui jalur ini. Namun Hadits Marwan lebih 
lengkap lagi dari keduanya. Abu Ishaq berkata; Telah menceritakan kepada 
kami mengenai Hadits ini, Al Hasan dan Al Husain -kedua anak- Bisyr dan 
Muhammad bin Yahya mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami 
Abu Mushir. -lalu mereka menyebutkan Haditsnya dengan panjang lebar.- 
Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Al 
Mutsanna keduanya dari 'Abdush Shamad bin 'Abdul Warits; Telah 
menceritakan kepada kami Hammam; Telah menceritakan kepada kami 
Qatadah dari Abu Qilabah dari Abu Asma' dari Abu Dzar dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda dalam meriwayatkan dari 
Allah Tabaraka wa Ta'ala: "Aku telah mengharamkan kezhaliman kepada 
diri-Ku dan hamba-Ku, maka janganlah kalian saling berbuat zhalim. 

Hadis diatas memberikan penegasan atau peringatan kepada kita selaku 

makhluk Allah swt untuk senantiasa menghindari perbuatan-perbuatan zalim 

baik zalim terhadap diri sendiri terlebih lagi zalim terhadap orang lain, dan 

perbuatan zalim ini merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah swt. 

3. Al-Bagyu yang melampaui batas dan tidak melampaui batas. 

Al-Bagyu (البغي) ialah melampaui batas kewajaran dalam perlakuan buruk 

terhadap hak-hak orang lain. Bahwa perbuatan tersebut disertai dengan kata-kata 

tanpa haq dipahami oleh sementara ulama sebagai isyarat bahwa pelampauan 

batas menyangkut sesuatu haq dapat ditoleransi. Pendapat ini di tolak oleh ulama 

lain dengan alasan bahwa pelampauan batas menyangkut sesuatu yang haq tidak 

dinamai al-bagyu. Kata tanpa haq menurut mereka adalah untuk 

menggarisbawahi bahwa pelampauan batas selalu merupakan perbuatan yang 

tidak didasari oleh kebenaran/haq.11 

Pertama, al-bagyu yang melampaui batas merupakan suatu yang sudah 

menjadi kesepakatan bersama bahwa perbuatan zalim terhadap orang lain atau 

mengambil hak orang lain dengan melewati batas wajar merupakan suatu 

perbuatan zalim (al-bagyu) yang tidak dapat ditolerir salah satu contoh kasusnya 

ialah pembunuhan, yang mana perbuatan ini merupakan suatu tindak kejahatan 

                                                             

11 M. Quraish Shihab, Tafsi>r al-Mis{ba>h{: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, vol. 5, 

h. 80. 



 

 
 

atau perbuatan zalim yang juga masuk dalam pengkategorisasian al-bagyu yang 

masih sering kita jumpai ditengah-tengah masyarakat umum atau bahkan yang 

ada sekeliling kita.     

Kedua, al-bagyu yang tidak melampaui batas dalam hal ini penulis 

mengutip penjelasan yang terdapat dalam tafsir al-Misbah yang mengatakan 

bahwa al-bagyu yang tidak melampaui batas merupakan sesuatu yang masih bisa 

di tolerir kemudian beliau mekanjutkan dengan penegasan bahwa sebagian ulama 

menolak adanya al-bagyu yang ditolerir karena hal demikian merupakan 

perbuatan zalim yang dapat merugikan orang lain bahkan sampai kepada tahap 

dimana mengambil hak yang bukan miliknya. 

C. Urgensi dari Mempelajari Ayat Tentang al-Bagyu dalam QS al-A’ra>f/7: 33 

Dalam Menanggulangi Adanya Tindak Kejahatan 

Setelah mengkaji secara komprehensif mengenai al-bagyu penulis juga 

berkhendak mencantumkan hal-hal yang urgen dengan diturunkan atau 

diharamkannya al-bagyu oleh Allah swt. sebelum itu penulis ingin 

mencantumkan beberapa penyebab timbulnya perbuatan al-bagyu dalam diri 

manusia yaitu sebagai berikut: 

1. Memiliki rezki berlebihan dari Allah swt. 

Salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya al-bagyu ialah rezki 

berlebihan yang ia dapat dari Allah swt. dan tidak sedikit dari mereka yang 

memiliki harta berlebih akan melampaui batas dalam bertindak terkhusus kepada 

orang lain sebagaimana yang telah Allah swt. sebutkan dalam QS al-Syu>ra’/ 42: 

27 sebagai berikut: 

ضِ وَلَ كِن يُ نَ ز لُِ بِقَدَ  َر  اْ فِ ٱلۡ  قَ لِعِبَادِهِۦ لَبَ غَو   بَصِيرٌ  خَبِيُرر  بعِِبَادِهِۦ إِنَّهُۥ يَشَآَٰءُِّۚ  مَّا ر  وَلَو  بَسَطَ ٱللََُّّ ٱلرِ ز 
﴿٢٧﴾ 

 



 

 
 

Terjemahnya: 

Dan Jikalau Allah melapangkan rezki kepada hamba-hamba-Nya tentulah 
mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa 
yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha 
mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha melihat.12 

Di dalam ayat ini, Allah swt. menyebutkan bahwa perbuatan zalim itu 

bisa muncul karena memperoleh rezki yang berlimpah dari Allah swt. karenanya, 

jika manusia telah memperoleh harta yang cukup atau berlebih ketika rasa syukur 

tidak nampak dalam dirinya maka hal ini dapat memicu rasa sombong dan 

angkuh di dalam diri manusia itu maka menimbulkan sifat al-bagyu dalam diri 

pribadi tersebut. 

2. Adanya sifat iri dan dengki dalam diri. 

Salah satu pemaknaan dari al-bagyu adalah iri dengki/hasad karena orang-

orang yang memiliki sifat-sifat tersebut akan menjadikan dia melakukan 

perbuatan baga> atau al-bagyu terhadap orang lain sebagaimana yang telah Allah 

swt firman kan dalam QS al-Baqarah/2: 90 sebagai berikut: 

سَمَا ٱ لِهِۦ عَلَى  مَن يَ بئِ 
يًا أَن يُ نَ ز لَِ ٱللََُّّ مِن فَض 

فُرُواْ بِآََٰ أنَزَلَ ٱللََُّّ بَ غ 
اْ بِهَۦِٰٓ أنَفُسَهُم  أَن يَك  تَََو 

شَآَٰءُ مِن  ش 
فِريِنَ  ب ِّۚ عِبَادِهِۦِۖ فَ بَآَٰءُو بغَِضَب  عَلَى  غَضَ  كَ    ﴾٩٠﴿ مُّهِيٌ  بٌ عَذَا وَللِ 

Terjemahnya: 

Alangkah buruknya (hasil perbuatan) mereka yang menjual dirinya sendiri 
dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki 
bahwa Allah menurunkan karunia-Nya  kepada siapa yang dikehendaki-Nya 
diantara hamba-hamba-Nya. karena itu mereka mendapat murka sesudah 
(mendapat) kemurkaan. dan untuk orang-orang kafir siksaan yang 
menghinakan. karena tidak beriman kepada Muhammad s.a.w. dan 
kemurkaan yang disebabkan perbuatan mereka dahulu, Yaitu membunnuh 
Nabi, mendustakannya, merobah-robah isi Taurat dan sebagainya.13 

Makna kata Bagyan dalam ayat ini merupakan sifat hasad atau dengki.14 

Didalam ayat ini Allah swt memberitahukan kedengkian kaum yahudi kepada 

                                                             
12 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Terjemah Perkata Asba>b al-Nuzu>l dan Tafsir bil 

Hadis, h. 486. 
13 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Terjemah Perkata Asba>b al-Nuzu>l dan Tafsir bil 

Hadis, h. 14. 
14 Abi> ‘Abdillah Muhammad Bin Ahmad Bin Abi> Bakr Al-Qurtubi, Tafsi>r al-Qurtubi, 

jilid 2 (Jakarta Selatan: Pustaka Azam, 2007), h. 66. 



 

 
 

Nabi Muhammad saw. dan para pengikutnya, hanya karena Allah swt. 

menjadikan kenabian dan hikmahnya diantara kaum Arab dan bukan kaum 

yahudi dari keturunan bani Israil, sehingga menjadikan dia kafir kepada Allah 

swt. padahal mereka tau akan kebenarannya. 

Karena hal demikian sifat hasad yang ada dalam dirinya akan memicu 

sifat zalim dalam dririnya, hal ini dikarenakan orang yang memiliki sifat hasad 

dalam dirinya akan memicu kepada perilaku yang mengharuskan bahwa 

kenikmatan-kenikmatan yang Allah swt. berikan kepada orang lain itu harus 

jatuh hanya kepadanya. 

Kemudian setelah mengetahui penyebab timbulnya sifat zalim dalam 

bentuk al-bagyu penulis kemudian ingin memberikan pentingnya memahami 

turunnya ayat ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Sebagai pengingat kepada manusia secara  umum 

Allah swt. melalui ayat ini yaitu dalam QS al-A’ra>f/7: 33 yaitu: 

اَ حَ  ركُِواْ بِٱللََِّّ قُل  إِنََّّ َقِ  وَأَن تُش 
ِ ٱلح  يَ بِغَير  بَ غ  َ وَٱل 

ثُ  ِ هَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡ  فَوَ حِشَ مَا ظَهَرَ مِن  
 مَا لََ  يُ نَ ز لِ  رَّمَ رَبيِ َ ٱل 

طَ   لَمُونَ  لََ  مَا ٱللََِّّ  عَلَى ولُواْ تَ قُ  وَأَن انً بِهِۦ سُل    ﴾٣٣﴿ تَ ع 
Terjemahnya: 

Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik 
yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar 
hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan 
Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan 
(mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu 
ketahui."15 

 Melalui ayat ini Allah swt. telah mengharamkan secara umum perbuatan-

perbuatan zalim salah satu diantaranya ialah al-bagyu yang merupakan salah satu 

dari kelima perbuatan zalim yang Allah swt. sebutkan dalam ayat ini sebagai 

pengingat kepada seluruh manusia untuk tidak melakukannya sebagai bentuk 

penghambaan mereka kepada Allah swt. 

                                                             
15 Kementrian Agama RI, al-Qur’an Terjemah Perkata Asba>b al-Nuzu>l dan Tafsir bil 

Hadis, h. 154. 



 

 
 

2. Menjalin harmonisasi antar sesama manusia. 

Ayat ini, Selain mengingatkan kepada manusia untuk menghindari 

perbuatan-perbuatan zalim atau untuk tidak melakukan perbuatan yang masuk 

dalam kategorisasi al-bagyu ayat ini juga berfungsi sebagai pembersihan 

terhadap jiwa manusia sehingga perbuatan yang ia lakukan baik yang sifatnya 

individu atau melibatkan orang lain hanya akan mengarah kepada hal-hal yang 

bernilai positif dikarenakan ayat ini menurut al-Sya‘rawi penafsiran ayat al-

Qur’an yang menyatakan bahwa hal-hal yang diharamkan oleh Allah swt. melalui 

ayat ini merupakan hal-hal yang mutlak yang berfungsi sebagai memelihara 

kehidupan bermasyarakat serta dapat menjadikan manusia sebagai makhluk yang 

dapat menjalankan fungsinya sebagai manusia yang berkedudukan sebagai 

khalifah dimuka bumi ini.   

Kemudian penulis juga ingin memberikan beberapa dampak yang 

ditimbulkan dengan adanya prilaku zalim atau al-bagyu. 

1. Mengundang laknat Allah swt 

Dalam ayat yang penulis kaji yaitu dalam QS al-A’ra>f/7: 33 Allah swt 

telah melarang perbuatan zalim salah satunya ialah perbuatan Baga> atau al-bagyu 

secara syari’at dampak yang ditimbulkan dari perbuatan ini dapat mengundang 

laknat atau amarah Allah swt. bukan hanya karena melanggar apa yang telah 

Allah swt. larang akan tetapi karena mereka telah melukai sesamanya 

sebagaimana printah Allah swt untuk menjaga sesame atau memperbaiki 

hubungan sesama manusia. 

2. Dapat menghadirkan do’a yang buruk dari orang yang dizalimi. 

Al-Bagyu merupakan perbuatan zalim yang mengambil hak milik orang 

lain, dan jika orang yang terzalimi itu mendo’akan sesuatu yang buruk kepada 

kita dikarena perbuatan zalim yang dilakukan kepada mereka maka hal ini 



 

 
 

berpotensi besar akan di ijabah oleh Allah swt sebagai yang di sabdakan oleh 

Nabi Muhammad saw sebagai berikut: 

، أَخْبَُنََ زكََرِ  ، أَخْبَُنََ عَبْدُ اللََِّّ ثَ نَا مَُمَّدُ بْنُ مُقَاتِل  ، حَدَّ ءُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يََْيََ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ صَيْفِي   يََّ
ُ عَن ْهُمَا، قَالَ: قَاعَنْ أَبي مَعْبَد   ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس  رَضِيَ اللََّّ لَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ، مَوْلَ ابْنِ عَبَّاس 

تَ هُمْ، فَادْعُ »ثَهُ إِلَ اليَمَنِ: وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَل  حِيَ بَ عَ  ، فَإِذَا جِئ ْ هُمْ إِلَ إِنَّكَ سَتَأْتِ قَ وْمًا أَهْلَ كِتَاب 
ُ، وَأَنَّ مَُمَّدًا رَسُ  ، فَإِنْ هُمْ أَطاَعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبُهُْمْ أَنَّ اللَََّّ قَ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لََ إِلَهَ إِلََّ اللََّّ دْ ولُ اللََِّّ

لَة ، فَإِنْ هُمْ أَطاَعُوا لَكَ   بِذَلِكَ، فَأَخْبُِهُْمْ أَنَّ اللَََّّ قَدْ فَ رَضَ فَ رَضَ عَلَيْهِمْ خََْسَ صَلَوَات  فِ كُلِ  يَ وْم  وَلَي ْ
كَ وكََرَائمَِ أمَْوَالَِِمْ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتَُدَُّ عَلَى فُ قَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطاَعُوا لَكَ بِذَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُ ؤْخَذُ  لِكَ، فَإِيََّ

ظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ 
َ
نَهُ وَبَيَْ اللََِّّ حِجَابٌ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الم  16«بَ ي ْ

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah 
mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami 
Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad 
sahayanya Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam berkata, kepada Mu'adz bin Jabal 
Radhiyalahu'anhu ketika Beliau mengutusnya ke negeri Yaman: 
"Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum Ahlul Kitab, jika kamu sudah 
mendatangi mereka maka ajaklah mereka untuk bersaksi tidak ada ilah 
yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan 
Allah. Jika mereka telah mentaati kamu tentang hal itu, maka 
beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka shalat lima 
waktu pada setiap hari dan malamnya. Jika mereka telah mena'ati kamu 
tentang hal itu maka beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan bagi 
mereka zakat yang diambil dari kalangan orang mampu dari mereka dan 
dibagikan kepada kalangan yang faqir dari mereka. Jika mereka mena'ati 
kamu dalam hal itu maka janganlah kamu mengambil harta-harta terhormat 
mereka dan takutlah terhadap do'anya orang yang terzholimi karena antara 
dia dan Allah tidak ada hijab (pembatas yang menghalangi) nya". 

  

                                                             

16 Muslim bin al-H<ajja>j Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisabu>ri,  al-Musnad al-Sahi>h al-

Mukhtasar bi Naql ‘an al-‘adlila> Rasulillah, juz IV, h. 224. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian terhadap berbagai penafsiran oleh para 

mufassir terkait term al-bagyu dalam al-Qur’an yang berfokus pada QS al-

A’ra>f/7: 33, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hakikat dari kata al-bagyu dalam QS al-A’ra>f/7: 33 dijelaskan bahwa al-

bagyu merupakan salah satu perbuatan yang melanggar hak manusia 

yang merupakan bagian dari perbuatan zalim terhadap orang lain yang 

mana perbuatan tersebut diharamkan oleh Allah swt. 

2. Bentuk-bentuk term al-bagyu dalam QS al-A’ra>f/7: 33 yang mana 

memiliki beberapa bentuk diantaranya ialah al-bagyu sebagai bentuk 

pelanggaran hak kepada sesama manusia, al-bagyu sebagai salah satu 

bentuk perbuatan zalim dan al-bagyu yang melampaui batas dan tidak 

melapaui batas.  

3. Urgensi dari mempelajari atau memahami ayat yang penulis kaji ialah 

ayat ini menjadi pengingat kepada manusia secara umum untuk 

senantiasa menghindari perbuatan-perbuatan zalim yang dapat 

merugikan orang lain juga diri sendiri dan ketika hal ini dapat dihindari 

maka setidaknya akan menimbulkan harmonisasi  antar sesama manusia 

dan saling menghargai hak-hak sesama. 

 

 

 

 

 



 

 
 

B. Implikasi 

Setelah mempelajari dan memahami segala hal yang terkait tentang al-

bagyu baik dari aspek hakikatnya, wujud serta mengetahui hikmah di balik itu 

semua maka secara pribadi penulis mengharapkan masyarakat secara umum akan 

terus memperdalam setiap kandungan makna yang terdapata dalam al-Qur’an, 

Sehingga dari setiap pelajaran yang terkandung dalam ayat tersebut bisa ditarik 

kesimpulan positif dari setiap kandungan makna ayat-ayat al-Qur’an. 

Kemudian dengan adanya penelitian ini penulis juga berharap dapat 

menambah wawasan pembaca terkait objek kajian yaitu tentang makna kata al-

bagyu terkandung dalam al-Qur’an dan semoga setiap kekurangan yang terdapat 

dalam penelitian ini bisa menjadi pembelajaran bagi penulis kedepannya. 
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