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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب

 

Ba 

 

B 

 

Be 

 
 ت

 

Ta 

 

T 

 

Te 

 
 ث

 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 

Jim J 

 

Je 

 ح 

 

h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 خ 

 

Kha 

 

Kh 

 

ka dan ha 

 د 
 

Dal 

 

D 

 

De 

 
 ذ
 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر
 

Ra 

 

R 

 

Er 

 
 ز
 

Zai 

 

Z 

 

Zet 

 
 س

 

Sin 

 

S 

 

Es 

 
 ش

 

Syin 

 

Sy 

 

es dan ye 

 ص 

 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض

 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط

 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ

 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ

 

Gain 

 

G 

 

Ge 

 ف 

 

Fa 

 

F 

 

Ef 

 
 ق

 

Qaf 

 

Q 

 

Qi 

 
 ك

 

Kaf 

 

K 

 

Ka 

 
 ل

 

Lam 

 

L 

 

El 

 
 م
 

Mim 

 

M 

 

Em 

 
 ن

 

Nun 

 

N 

 

En 

 
 و
 

Wau 

 

W 

 

We 

 
 هـ
 

Ha 

 

H 

 

Ha 

 



 
 

x 
 

 ء
 

Hamzah 

 

’ 

 

Apostrof 

 
 ى

 

Ya 

 

y 

 

Ye 

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

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

  

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفَ  

 haula. Maddah : هَوْلَ  

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 fath}ah 

 

a a  َا 
kasrah 

 

i i   ا 
d}ammah 

 

u u   ا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan ya>’ 

 

ai a dan i  َْـى 
fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوَْ 
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Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contoh: 

 ma>ta : مَاتَ 

 <rama : رَمَى

 qi>la : ق يْلَ  

 yamu>tu : يََوُْتُ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

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

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 

fath}ah dan alif atau ya>’ 

 

ى | ...َ  ا ... َ   
 

d}ammah dan wau 

 

 و ـُ
 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 
kasrah dan ya>’ 

 

i> i dan garis di atas 

 
u dan garis di atas 

 

 ـى
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Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l : رَوْضَةُ الَأطْفَال  

لَةُ   al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَْمَد يْـنَةُ الَْفَاض 

 al-h}ikmah : اَلْْ كْمَةُ 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d ( ــّ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبَّناَ 

 <najjaina : نَََّيْناَ 

 al-h}aqq : اَلَْْق  

 nu“ima : نُـعِّمَ 

 aduwwun‘ : عَدُو  

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (  ــ ـــى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَل ى  

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَب  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf   ال

(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
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seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسُ 

 al-zalzalah (az-zalzalah) :  الَزَّلْزلََة

 al-falsafah :  الَْفَلْسَفَة

 al-bila>du : الَْبلَادُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, 

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

Contoh: 

 ta’muru>na : تأَْمُرُوْنَ 

 ‘al-nau : الَنـَّوْعُ 

 syai’un : شَيْء  

 umirtu : أمُ رْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
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akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-

terasi secara utuh. Contoh: 

T{abaqa>t al-Fuqaha>’ 

Wafaya>h al-A‘ya>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

   billa>h ب الله    di>nulla>h د يْنُ الله  

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ْ رَحْمَة  الله    hum fi> rah}matilla>h    هُمْ فِ 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
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kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta’a>la> 

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

as. = ‘alaihi al-sala>m 

Cet. = Cetakan 

‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r Qut}ni> Abu> Al-H{asan, ditulis menjadi: Abu> Al-H{asan, 
‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r Qut}ni>. (bukan: Al-H{asan, ‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r 
Qut}ni> Abu>) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

H = Hijriah 

M = Masehi 

QS.. …/…: 4 = QS.. al-Baqarah/2: 4 atau QS.. A<li ‘Imra>n/3: 4 

h. = Halaman 
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ABSTRAK 

Nama : Abd.Malik J 

Nim   : 30300117073 

Judul : Makna Al-Sufaha> dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian Muqa>ran antara QS. al-     

Baqarah/2: 13 dengan QS. an-Nisa>/4: 5) 

 

  

  Pokok masalah pada penelitian ini ialah bagaimana makna al-Sufaha>  
dalam Al-Qur’an Suatu Kajian Muqa>ran antara QS. al-Baqarah/2: 13 dengan QS. 

al-Nisa>’/4: 5? Dari pokok masalah tersebut dibagi kedalam tiga sub-masalah, 

yakni: 1.Bagaimana makna al-Sufaha dalam QS. al-Baqarah/2: 13?2.Bagaimana 

makna al-Sufaha QS. al-Nisa>/4: 5?; 3.Bagaimana analisis Muqa>ran terhadap 

makna al-Sufaha antara QS. al-Baqarah/2: 13 dengan QS. al-Nisa>/4: 5 ? 

 Dalam menjawab rumusan masalah tersebut peneliti menggunakan metode 

muqa>ran/komparatif yakni dengan melihat makna al-Sufaha> pada kedua ayat 

tersebut lalu memberikan perbandingan makna antar keduanya, hal tersebut 

ditempuh dengan menganalisis kosakata, menerangkan muna>sabah ayat, 

menerangkan asb>ab al-Nuzu>l ayat, serta tafsiran dari kedua ayat tersbut. Jenis 

penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan yang digunakan yakni 

pendekatan tafsir dan pendekatan bahasa. Penelitian ini bersifat library research 
(penelitian pustaka) dengan cara mengumpulkan data atau bahan-bahan yang 

berkaitan dengan tema pembahasan dan permasalahnnya kemudian menganalisis 

dan menyimpulkan. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa al-Sufaha> dalam al-Qur’an 

secara umum merupakan Kata safah  adalah bentuk masdar  dari safiha-yasfahu-

safahan ( سفها-يسفه-سفه ), berakar dari huruf-huruf si>n, fa>, dan ha>’, juga di artikan 

sebagai kasar,jahat jahil (tidak berilmu). Makna al-Sufaha> pada QS. al-Baqarah/2: 

13 lebih dekat kepada makna lebih dekat dikatakan kepada orang-orang munafik 

komplotan rendah dan rencana kejahatan kalian dengan mengobarkan fitnah, 

memata-matai untuk kepentingan kaum kafir, dan memprovokasi suku-suku Arab 

untuk memusuhi kaum muslimin QS. Al-Nisa>/4: 5 al-Sufaha> pada beberapa 

riwayat di sebutkan bahwa al-Sufaha>  di tujukan kepada anak yang lemah akalnya 

dan belum mampu akan menjaga harta mereka..  

Penelitian diharapkan mempunyai implikasi positif kepada pembaca secara 

umum, bahwa al-Sufaha> Penelitian tentang al-Sufaha> dipandang penting oleh 

setiap manusia tentu dengan kepercayaan akal bahwa tidak mungkin Allah swt 

membiarkan manusia  dibimbing oleh akalnya semata, setelah terbukti kelemahan 

akal dalam aspek, khususnya yang berada di luar wilayah jangkaunnya. Umat 

beragama percaya bahwa ada bimbingan Ilahi selain akal yang dianugerahkan-Nya.
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an adalah merupakan di antara kitab-kitab yang diturunkan Allah swt 

pada hambanya, kitab suci yang dijaga dan dipelihara orisinalitasnya dari sepanjang 

zaman oleh Allah swt. Demikian dalam al-Qur’an, terdapat firman Allah swt yang 

termuat dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur. Dengan penyempurnaan ajaran tauhid 

yang diisolasikan oleh Allah swt Rasulullah saw. Al-Qur’an pun membebarkan dengan 

terbuka segala hal yang telah diubah oleh tangan manusia yang terdapat dalam kitab 

Taurat dan Injil. Dengan demikian, kitab keterjagaanya dan terpelihara sepanjang 

masa karena Allah swt selalu memiliharanya.1 

Akibatnya, tidak semua bagian Al-Qur'an menjelaskan masalah kehidupan 

sedetail yang bisa diharapkan, namun sifatnya lebih luas, membutuhkan kesepakatan 

dan terjemahan bait-bait di seluruh dunia. Tekstualitas banyak bagian Al-Qur'an 

membutuhkan terjemahan yang relevan. Demikian pula, bagian-bagian terdekat yang 

menggambarkan peristiwa-peristiwa tertentu memerlukan pemahaman tentang 

makna umum sehingga umat Islam dapat mengambil contoh dari kepentingan itu.2 

Selain memiliki kekuatan dalam segi kebahasaan dan pemberitaan, al-Quran 

juga memperlihatkan keistimewaan melalui ilustrasi-ilustrasi ajarannya yang 

memberi isyarat ke arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilustrasi 

                                                           

1Yayan Rahtikawati dan Dadan Rusmana, Metodelogi Tafsir Al-Qur’an Strukturalisme 

semantic dan Hermeneutika, (Jawa Barat, pustaka setia,2013) h,v. 

2Yayan Rahtikawati dan Dadan Rusmana, Metodelogi Tafsir Al-Qur’an Strukturalisme 

semantic dan Hermeneutika, h.v 
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ajaran-ajaran menyoroti banyak hal yang ada dalam kehidupan alam raya ini, baik 

mengenai proses terjadinya alam, mekanisme kehidupan makhluk-makhluk-Nya 

termaksud manusia, hewan dan tumbuhtumbuhan.1 

Sebagai sumber utama pelajaran Islam, Al-Qur'an dalam mengkaji suatu 

masalah sangat baru, tidak terorganisir secara efisien seperti buku-buku logis yang 

disusun oleh orang-orang. Al-Qur'an jarang membicarakan suatu masalah secara 

mendalam, selain masalah kepercayaan, kesalahan dan beberapa masalah tentang 

hukum keluarga. Pada umumnya, Al-Qur'an mengkomunikasikan suatu masalah ke 

seluruh dunia, kadang-kadang dan sering menyajikan suatu masalah dalam standar dan 

diagram yang mendasar. Keadaan sekarang ini sama sekali tidak berarti mengurangi 

keutamaan Al-Qur'an sebagai ungkapan Tuhan. Terlepas dari apa yang diharapkan 

secara umum, di situlah letak keunikan dan keunggulan Al-Qur'an yang membuatnya 

tidak sama dengan kitab-kitab dan kitab-kitab logika yang berlainan. Hal ini 

menjadikan Al-Qur'an sebagai objek kajian yang selalu menarik dan tidak pernah 

kering bagi para peneliti, baik Muslim maupun non-Muslim, sehingga selalu 

mengalami pasang surut sejak ditemukan empat belas tahun yang lalu.2 

Manusia adalah makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah di seluruh dunia 

ini. Allah swt sebagai Pencipta semua hewan secara eksplisit menyatakan dalam surat 

at-Ti>n: 4 bahwa Dia telah menjadikan manusia dalam struktur yang terbaik. 

Mengingat alasan penciptaan, kesempurnaan struktur yang sebenarnya, manusia 

adalah hewan paling indah yang pernah ada di mana pun di planet ini. Keagungan ini 

                                                           
1 Muhammad Dalip Usman, Membaca Sains Al-Qur’an, (Cet; I: Yogyakarta, Annora Media 

Group, 2017), h. 83. 

2Said Agil Husin Al Munawar, Al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki(Jakarta: 

ciputat Pr.ess. 2002) h. xiii 
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jauh lebih indah ketika Tuhan memberi orang banyak perangkat pengidentifikasi 

kebenaran yang dapat digunakan dalam kehidupan mereka, khususnya "akal". Dengan 

penjelasan manusia dapat merencanakan kehidupan seperti yang ditunjukkan oleh 

petunjuk ilahi. Kekuatan akal membuat orang memiliki pilihan untuk mengenali besar 

dan buruk, baik dan buruk, redup dan terang, menangkap dan memecahkan berbagai 

peristiwa biasa dan keadaan mereka saat ini. Dalam petunjuk otentik para rasul, 

dilacak bahwa beberapa dari mereka mencari Tuhan dengan menggunakan akal dan 

nabi Ibrahim telah melakukan ini.3 

Alasan itulah yang membuat manusia tidak sama dengan makhluk, manusia 

adalah hewan utama yang diberi kekuatan akal dan karena itu mereka menjadi 

terhormat. Akal adalah kekuatan yang dimiliki orang-orang utama dan alasan yang 

mengenali orang-orang dari hewan yang berlainan. Akal adalah andalan keberadaan 

manusia dan alasan untuk kelanjutan realitasnya.4 Cara berpikir dari semua ragamnya, 

tetapi tetapi pemikiran dalam bentuk yang paling sehat dan praktis. Banyak jalan 

pemikiran kita dipengaruhi oleh keyakinan, pola pemikir kelompok, cenderung 

pribadi, pergaulan dan sugesti.5 

Penguatan akal merupakan salah satu landasan untuk memajukan akhlak mulia 

yang menjadi landasan dan sumber kehidupan dan kesejahteraan di negeri ini. Ketika 

manusia terpesona, mereka mungkin menjadi makhluk lain,  seperti binatang6 Al-Aql 

                                                           

3Terdapat sejumlah ayat al-Qur`an yang membahas tentang `aql yaitu: 22:46, 7:179, 8:22, 24, 

58:19, 59:20,120:124, 127, 17:72, 10:5, 29:43,114:52, 13:19, 3:190, 191, 6:125, 66:8, 64:11, 29:69, 10:9, 

2:269, 8:29. 

4Harun Nasution, Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu`tazilah, (Jakarta: UI-Press, 

1987), h. 44. 
5 Mundiri, Logika, (Cet.XVI; Jakarta: Karisma Putra Utama Offset, 2011),h. 8.  

6Harun Nasution, Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu`tazilah, h. 44. 



4 
 

 
 

sering digunakan untuk memahami akal (akal, berpikir), tetapi sebenarnya memiliki 

makna metafisik yang lebih tinggi daripada yang digunakan dalam terminologi 

filosofis Islam. Ini sesuai dengan intelek filsafat Plato atau konsep Nous. Ini adalah 

kemungkinan tersembunyi dalam mikrokosmos manusia dan muncul dalam bentuk 

jiwa (spirit).7 Melalui akal, lahir lah kemampuan menjangkau pemahaman sesuatu 

yang pada gilirannya mengantar pada dorongan berkhlak luhur. Ini dapat dinamai 

al’qal al-wazi’, yakni akal pendorong. Akal juga digunakan untuk memperhatikan dan 

menganalisis sesuatu guna mengetahui rahasia-rahasia tang terpendam dalalam 

sesuatu itu untuk kemudian memporoleh kesimpulan ilmiah dan hikmah yang dapat 

ditarik dari analisis tersebut.8 

Islam adalah agama yang menghormati akal, dan dalam agama Islam dan akal 

membentuk hubungan saudara untuk pertama kalinya. Dalam persaudaraan ini, akal 

adalah tulang punggung agama yang paling kuat dan wahyu terpentingnya. Tidak ada 

kontradiksi antara akal dan wahyu. Mungkin agama membawa sesuatu di luar 

kemampuan manusia untuk memahaminya, tetapi tidak mungkin menyimpulkan hal 

yang tidak mungkin.9 Allah swt memberikan nikmat akal kepada manusia sehingga 

mengangkat derajatnya kepada tingkat berketuhanan dan kesanggupan untuk 

mengetahui dan memahami tentang Rabb-Nya. Ini merupakan nikmat dan kemuliaan 

tertinggi yang dianugerahkan Allah swt kepada manusia. Selanjutnya Allah swt 

                                                           

7Cyril Glasse, Ensiklopedi Islam Ringkas, terj. Ghufron Mas̀adi, (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 1996), h. 34. 
8M. Quraish Shihab, Logika Agama, (Cet.I; Tangerang: Lentera Hati, 2017), h. 277-278.  

9Harun Nasution, Muhammad Abduh, hal. 46. Baca pula: Muhammad Abduh, Risalah al-

Tawhid, (Kairo: Dar al-Manar, 1993), hal. 7. Baca pula: Al-Islam, hal. 8, 23 dan 138. 
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menambahkan fitrah bagi manusia yang sesuai dengan apa yang dibawa para rasul, 

seperti wahyu dan agama yang disyariatkan Allah swt bagi manusia.10 

Banyak pertanyaan yang diajukan kepada nabi saw berkenaan dengan manusia, 

lalu Rasulullah menjawab, “Wahai manusia, segala sesuatu mempunyai wahana 

(kendaraan atau alat untuk mencapai sesuatu); dan wahana terbaik seseorang adalah 

akal. Dan yang paling baik petunjuk dan pengetahuannya, diantara kamu, adalah yang 

paling sempurna akalnya. Rasulullah saw juga bersabda: Yang paling sempurna 

akalnya diantara kamu adalah yang paling besar rasa takutnya kepada Allah swt, dan 

paling memperhatikan apa yang diperintahkan Allah swt dan dilarang-Nya, meskipun 

ia termasuk yang paling sedikit tathawwùnya (yakni mengerjakan amal kebaikan lebih 

daripada yang diwajibkan.) 

Di jelaskan dalam QS. al-Baqarah/2: 13 kata al-Sufaha>  di sebutkan dua kali 

dalam ayat itu dan memiliki makna dan tujuan yang berbeda dalam, hal ini 

menjelaskan  sahabat Nabi yang di olok-olok oleh parah kaum munafik sedangkan 

yang kedua tentang pernyataan Allah swt bahwa merekalah yang sebenarnya kurang 

akal (bodoh). Sedangkan pada QS. al-Nisa>/2: 5 asbab nuzul ayat ini pembeykotan anak 

yatim yang kurang akal oleh para walinya dalam masalah hartanya. 11 

Dengan demikian dengan melihat permasalahan di atas, penelitian ini akan 

membahas tentang kata al-Sufaha>  dalam QS. al-Baqarah/2:3 dan  QS. an-Nisa>/4: 5 

yang memiliki artian kurangan akal dan bodoh. Kata ini serupa dengan makna Jahi>l 

yang memiliki makna bodoh atau kekurangan akal. Sehingga peneliti tertarik 

                                                           

10Rabi’ bin Hadi “Umar Al-Madkhaly, Cara Para Nabi Berdakwah, terj. Muhtarudin Abrari, 

(Tegal : Maktabah Salafy Press, 2002), h. 1. 

11Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid I, h. 484. 
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membahas makna kata al-Sufaha> dalam QS.1al-Baqarah/2: 13 dan 

membandingkannya dengan QS. an-Nisa>/4: 5. 

B. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan dari  pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan , maka  

pokok  masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah tentang makna al-Sufaha>   

dengan menggunakan suatu studi Muqa>ran antara dua ayat yang akan di bahas yakni 

QS. al-Baqarah/2: 13 dan QS. al-Nisa>/4: 5. Demi terarah dan sistematisnya 

pembahasan dalam skripsi ini maka penulis akan membatasi permasalahan dalam 

skripsi ini, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Bagaimana makna al-Sufaha dalam QS. al-Baqarah/2: 13? 

2. Bagaimana makna al-Sufaha QS. al-Nisa>/4: 5? 

3. Bagaimana analisis Muqa>ran terhadap makna al-Sufaha antara QS. al-

Baqarah/2: 13 dengan QS. al-Nisa>/4: 5 ? 

 

 

C. Pengertian Judul 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam pembahasan dalam skripsi ini, 

terlebih dahulu  peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul  

ini. Skripsi ini berjudul: Makna al-Sufaha> dalam Al-Qur’an (Studi Kajian Muqa>ran 

antara QS. al-Baqarah/2 : 13 dengan QS. an-Nisa>/4 : 5). Kemudian, untuk 

mengungkapkan  alur yang terkandung dalam judul ini, maka peneliti memaparkan  

maksud judul tersebut yang pada garis besarnya didukung atas empat istilah, yakni: 

al-Sufaha>, al-Qur’an dan Muqaran. 
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1. Al-Sufaha> 

As-Sufaha>  adalah bentuk dari masdar safiha-ya>sfahu-safahan yaitu orang 

yang bodoh,  lemah pikir, dan pengetahuan yang kurang, dalam hal ini manfaat dan 

mufrodat. As-Sufaha>'u ia kata dalam bentuk jamak, sedang bentuk tunggatnya سفية, 

artinya orang yang menyia-nyiakan harta dengan cara  kepada hal-hal yang yang 

berunsur menghambur-hamburkan yang tidak unutk dikonsumsi.12 Kata al-Sufaha> 

dalam al-Qur’an terdapat pada QS al-Baqarah/2 :13 disebutkan dua kali dan 142, QS 

al-Nisa>/4 :5, QS al-A’ra>f/7 :155.13 

Jadi terjemahannya, “Berimankah  kami sebagaimana orang yang bodoh-

bodoh itu beriman?” dan yang di tujukan kepada orang bodoh ini tidak lain lain adalah 

para sahabat-sahabat Rasulullah. Kata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam 

meriwayatkan “Itu adalah jawaban kaum munafik Madinah. Yang mereka maksud 

adalah para sahabat-sahabat Nabi.”Sahabat Ibnu Abbas meriwayatkan  menjelaskan 

demikian karena ciri-ciri orang munafik memiliki perbeda keyakinan dengan para 

sahabat-sahabat Nabi.14  

Sedangkan riwayat At-T{habari mengutarakan, ini merupakan informasi dari 

Allah swt tentang sifatnya orang munafik, yaitu ragu-ragu dan menafikan. Namun 

pada kenyataannya merekalah yang mengabaikan agama, lemah dalam berpikir 

tentang keyakinan dan keyakinan yang mereka pilihan. Mereka meragukan Allah swt, 

                                                           

12 M. Dhua Abdul Jabbar dan KH. N. Burhanudi, Ensiklopedia Makna Al-Qur’an Syarah 

Alfaazhul Qur’an, (Fitrah Rabbani) hal. 314. 

13 Muhammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi>, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z al-Qur’a>n al-Kari>m, h. 

143-144. 

 

14 14M. Quraish Shihab dkk, Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata, Jilid I (Cet,I; Jakarta: 

Lentera Hati, 2007), h. 85. 
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Rasul Allah swt, kenabian Rasulullah, kabar yang berasal dari Allah swt, dan soal 

kebangkitan karena kejahatan mereka terhadap diri mereka sendiri karena perbuatan 

yang telah mereka lakukan. Tetapi mereka merasa bahwa mereka sendiri telah 

melakukannya dengan baik. Ini bukan hanya orang bodoh membuat kesalahan, tetapi 

inti dari tidaktahuan. Orang bodoh membuat kesalahan dan kerusakan dan mengira 

telah berbuat kemaslahatan dan menyia-nyiakan seraya merasa telah menjaga. 

Demikian juga dengan orang munafik. Bahkan mereka mendurhakai Tuhan sambil 

tetap merasa taat; menyangkal Tuhan sambil percaya dan menyakiti diri mereka 

sendiri sambil merasa bahwa mereka melakukannya dengan baik. Imam Al-Baghowi 

dalam tafsirnya, Ma’alimut Tanzil fi Tafsiril Qur’an, mengatakan bahwa ayat ini 

ditujukan kepada orang-orang munafik Madinah. Beberapa penafsir mengatakan 

bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi sehingga sebagian orang adalah 

Abdullah bin Salam dan orang-orang beriman lainnya di dalam kitab tersebut. Tetapi 

beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa beberapa orang di sini adalah kelompok 

Muhajirin dan Ansar. lbnu Jazay at-Kalbi menjelaskan bahwa سفهاء, adalah kata 

jamak, dan bentuk mufradnya سفية, yakni An-Naaqisul-‘Aqlu (kurang akal,bodoh). 

Safiihun, juga ditujukan kepada orang-orang yang mubazir dalam hal penggunaan 

hartanya. Dan bagi orang-orang kafir dan munafik, dikatakan sufaha>’, yakni ketompok 

orang yang tidak memfungsikan akal pikirannya.15 

2. Al-Qur’an  

Ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai asal kata al-Qur’an, 

tetapi pendapat yang dianggap paling terkenal adalah bahwa, secara etimlogis, al-

                                                           

15M. Dhua Abdul Jabbar dan KH. N. Burhanudi, Ensiklopedia Makna Al-Qur’an Syarah 

Alfaazhul Qur’an, (Fitrah Rabbani) hal. 314. 
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Qur’an adalah bentuk masdar dari Qara’ah16 yang berarti mebacaan.17 Secara segi 

terminologis salah satu defenisi yang diberikan oleh Subh{i Shalih{ bahwa al-Quran 

adalah Kalamullah yang mengandung mukjiztat , diturunkan kepada Nabi Muhammad 

saw adalah penutup para Nabi dan Rasul dengan melalui perantara malaikan Jibril as 

dan di tulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara 

beransur-ansur, membaca dan mempelajarinya merupakan suatu ibadah, dan dimulai 

dari surat al-Fa>tihah dan ditutup dengan surat an-Na>s.18 Adapun defenisi lain yang 

dikemukakan oleh Hasby As-Shiddiqy bahwa  al-Qur’an merupakan wahyu ilahi yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Yang telah disampaikan kepada kita 

ummatnya dengan jalan mutawatir, yang dihukum kafir bagi yang mengingkarinya.19 

Namun, dengan adanya berbagai defenisi al-Qur’an , bukan  berarti definisi 

yang satu benar dan yang  lain salah, defenisi satu dengan yang lainnya bersifat 

melengkapi. Karna al-Qur’an yang memiliki ruang lingkup pembahasan dan banyak 

karakterstik yang sangat sulit untuk didefinisikan dalam kalimat yang pendek dan 

terbatas. 

Dalam penelitian ini, ayat yang dibahas adalah QS. Al-Baqarah/2: 13 dan QS. 

An-Nisa>/4:5 yang berfokus pada makna al-Sufaha>. 

 

                                                           

16Juga memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun, Qira’ah berarti merangkai huruf-huruf 

dan kata-kata dengan lainnya dalam satu ungkapan kata yang teratur. Dikutip dari : Manna’ al-

Qaththan, maba>his\ fi> ulu>m al-Qur’an, (Cet.XIII; Kairo: Maktabah Wabah, 2004) Terj. Anunurrafiq El-

Mazni, Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an  (Cet.I; Jakrta: Pustaka Al-kautsar, 2005), h. 16. 

17Abdul Hamid, Pengantar Studi Al-Quran, (Cet.I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 7  

18Subhi Shlalih, Maba>h}is\ fi> ulu>m al-Qur’an  ( Cet. XVI; Beiut: Dar al-Ilmi Li almalayin, 2000) 

h. 15.  

19M. Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur’an & Tafsir (Cet. XV; 

Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 3 
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3. Muqaran 

Muqa>ran pengertian dari segi etimologi yaitu kata Muqa>ran merupakan 

merupakan data masdar dari مقارنة -يقارن-قارن  yang berarti perbandingan. Sedangkan 

dari terminologi adalah membandingkan ayat al-Qur’an yang meliliki serupa atau 

kemiripan redaksi, yang pendapat tentang masalah atau kasus yang berlainan, dan 

memiliki redaksi yang berlainan bagi masalah atau kasus yang sama atau di duga 

sama. Termaksud dalam objek bahasa metode ini adalah membandingkan antara ayat-

ayat al-Qur’an dengan sebagian yang lainnya, yang tampaknya bertentangan 

penafsiran ayat-ayat al-Qur’an.20 Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) berarti Penelitian Ilmiah, Kajian atau Tela’ah.21 sedangkan komparasi dalam 

KBBI berarti perbandingan, dan komparatif adalah sesuatu yang bersifat atau 

berkenaan dengan perbandingan.22 Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah kajian 

perbandingan (Muqa>ran) antar ayat al-Qur’an. 

 Hidangan metode ini adalah ayat-ayat al-Qur’an yang berlainan redaksinya 

satu dengan lain, padahal sepintas terlihat bahwa ayat-ayat tersebut pendapat tentang 

persoalan yang sama.23 

Dengan demikian penelitian ini, dengan judul Makna al-Sufaha> dalam Al-

Qur’an (Studi Kajian Muqaran antara QS. al-Baqarah/2 : 13 dengan QS. an-Nisa>/4 : 

5). bermaksud meneliti pengertian al-Sufaha dengaan menggunakan tela’ah atau 

                                                           

20 Syahrin Pasaribu, “Metode Muqaran dalam Al-Qur’an”, 9 N0 1 (Januari-Juni 2020), h. 43. 

21 “Studi” KBBI Daring. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/studi (07 November 2020). 

22“komparatif” KBBI Daring. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komparatif (07 November 

2020). 

23M.Quraish Shihab, Kaidah Tafsir (Cet, 1;Tangerang: Lentera Hati,2013), h.382. 
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penelitian  perbandingan (Muqa>ran) antara QS. al-Baqarah/2: 13 dengan QS. al-

Nisa>/4: 5). 

D. Kajian Pustaka 

Secara umum, tinjauan pustaka atau penelitian yang ditujukan untuk 

melakukan penelitian sebelumnya adalah motivasi bagi calon peneliti untuk 

menunjukkan bahwa mereka telah membaca secara luas dalam literatur yang terkait 

dengan subjek masalah. Pelajari teori dan konsep dengan cermat. Hal ini untuk 

memungkinkan peneliti masa depan untuk menentukan signifikansi akademik dan 

kemungkinan kontribusi dalam konteks waktu dan tempat tertentu.24 

Sejauh menyangkut penelusuran peneliti, penelitian atau karya ilmiah 

sebelumnya yang secara khusus membahas masalah yang akan diteliti peneliti, yaitu 

signifikansi. al-Sufaha> Masih belum ada di al-Qur'an. Namun, para peneliti 

menemukan bahwa ada dua makalah yang membahas al-Sufaha>, yakni: 

1. Salah satu Skripsi yang ditulis pada tahun 2021 dengan judul makna al-

sufaha> dan Karakteristik dalam al-Qur’an yang disusun oleh Aulia Rahmi25 

salah satu  mahasiswi pada jurusan Ilmu al-Qur’an dan tafsir fakutas 

ushuluddin, universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, membahas  

semantic tentang kata al-Sufaha>, ini secara umum memperjelas tentang 

makna al-Sufaha> . Dengan menerangkan makna al-Sufaha> dari segi Bahasa, 

istilah dan makna secara syar’i. Dalam skripsi ini penulis mengungkapkan 

                                                           

24Universitas Islam Negeri Alaauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: 

Makalah, Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Laporan Penelitian , Edsi Revisi (Cet.I;  Makassar: Alauddin 

Press, 2013), h. 13. 

25Aulia Rahmi, “Makna dan Karakteristik dalam al-Qur’an(Kajian Ilmu Semantik)”, Skripsi 

(Riau: Fak. Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021). 
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karakteristik as-Sufaha> dari perspektif al-Qur’an dengan menggunakan 

kajian semantik al-Qur’an sebagai pisau analisisnya. Adapun langkah yang 

penulis lakukan, dengan mengumpulkan ayat-ayat yang didalamnya 

terdapat kata sufaha>, kemudian mencari penafsiran ayat-ayat tersebut. Dari 

sini penulis dapat menentukan karakteristik sufaha> dalam al-Qur’an dengan 

mengetahui makna dasar dan makna relasional dari kata sufaha> Oleh karena 

itu, isi penelitian ini dan penelitian yang akan diteliti oleh para peneliti jelas 

berlainan, walaupun skipsi ini tidak berkaitan langsung dengan penelitian 

yang akan diteliti, namun tetap dapat digunakan sebagai acuan karena ada 

bagian pembahasan yang sama.  

2. Makalah yang berjudul Karakter Munafik dalam (Qs. Al-Baqarah ayat 8-20 

Dari Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi> ila>lil Qur'a>n) umumnya hanya membahas 

tentang kosakata al-Sufaha> dan Setaranya termasuk bodoh orang-orang 

yang tidak membahas makna al-Sufah> secara mendalam, meskipun artikel 

ini akan mendukungnya sebagai referensi untuk membahas penggunaan 

istilah al-Sufaha> dan padanannya dalam al-Sufaha> al-Qur’an, yang akan di 

makalah penelitian membahas. Salah satu ciri mereka adalah merasa bahwa 

mereka lebih unggul dari masyarakat umum untuk mencapai posisi yang 

salah di mata manusia. Mereka tidak mau mendeklarasikan Islam kepada 

Nabi Muhammad saw, percaya bahwa Islam hanya berlaku untuk orang 

miskin dan elit yang tidak layak untuk hidup.. Karenanya datang bantahan 

yang tegas dan pasti kepada mereka. 17 Kapankah orang bodoh tahu bahwa 

dirinya bodoh? Kapankah orang yang menyimpang menyadari bahwa 

dirinya jauh dari jalan yang lurus? 
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E. Metodologi Penelitian 

Penelitian dilakukan melalui review dan investigasi dengan tujuan untuk 

menyimpulkan fakta objektif dari data yang dikumpulkan, dan untuk tujuan menarik 

kesimpulan secara objektif dari data yang dikumpulkan, kami dengan cermat mencari 

fakta objektif dengan berbagai cara.26 Metode dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah metode konvensional yang digunakan untuk melakukan pekerjaan untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan suatu cara kerja yang sistematis untuk memajukan 

pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.27 

Penelitian adalah sejenis pemeriksaan, sejenis penyelidikan yang dilakukan 

secara cermat dengan berbagai cara, yang tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan 

dari fakta-fakta objektif berdasarkan data yang terkumpul.28 

Untuk mengkaji objek penelitian yang berkaitan langsung dengan interpretasi, 

maka diperlukan metodologi penelitian interpretasi. Oleh karena itu, penulis akan 

menggunakan berbagai metode dalam penulisan artikel ini, antara lain jenis penelitian, 

metode penelitian, metode pengumpulan data dan sumber data, serta metode 

pengolahan dan analisis data. 

 

 

                                                           

26Abd. Muin Salim dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maudu’iy  (Cet. 1; Makassar: Alauddin 

Press, 2009), h. 3. 

27“Metode” KBBI Daring. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metode (03 November 2020). 

28Abd. Muin Salim dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maudu’iy , h. 2. 
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1. Jenis Penelitian 

Penulis akan menggunakan data kualitatif dalam penelitian ini. Biasanya 

muncul dalam bentuk teks, gambar atau rekaman audio jenis penelitian ini sering 

disebut sebagai penelitian kepustakaan dan melibatkan data berupa buku atau bahan 

referensi yang kredibel. Jenis penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data 

atau bahan-bahan yang berhubungan dengan pokok bahasan. Diskusi dan pertanyaan, 

diambil dari sumber dokumenter (library research).29  

2. Metode Pendekatan 

Metode adalah proses, tindakan, dan cara mendekati objek. Dalam bahasa Arab 

disebut al-ittijah al-fikri (arah pikiran). Pengertian metode berfungsi sebagai wawasan 

ilmiah yang digunakan peneliti untuk mempelajari objek dan aspek-aspeknya. Aspek 

dari objek yang sedang dibahas30 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu : 

a. Pendekatan Tafsir, yaitu metode yang digunakan ketika menafsirkan ayat-

ayat al-Quran, dan dapat menarik kesimpulan tentang makna dan isi kitab 

suci. Dari segi metode penafsiran, peneliti mencoba mendeskripsikan makna 

ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai aspek, antara lain kandungan 

perbendaharaan ayat (mufrada>t), hubungan antara ayat dan ayat 

(muna>sabah), dan keturunannya (Asbab al-Nuzul), hadits yang berkaitan 

dengan ayat-ayat yang dibahas, dan pendapat Mufaxilin sendiri. Ini adalah 

beberapa alat analisis yang akan digunakan dalam metode ini. 

                                                           

29Iffah Elvina, “Nilai-Nilai Akhlak Sosial Dalam Al-Qur’an”,Skripsi. (Semarang:Jurusan 

Pendidikan Agama Islam UIN Walisongo, 2017) h. 14. 

30 Abd. Muin Salim dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maudu’iy,   h. 98. 
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b. Pendekatan bahasa, yang dimaksud dari pendekatan bahasa adalah  bahasa 

berarti orang yang ingin menggunakan metode bahasa untuk menafsirkan al-

Qur’an harus mengetahui bahasa yang digunakan dalam al-Qur’an, yaitu 

bahasa Arab. Balaghah dan sastra.31 Dengan mengetahui bahasa al-Qur’an, 

seorang mufasir akan lebih mudah untuk melacak dan mengetahui makna dan 

susunan kalimat-kalimat al-Qur’an sehingga mampu menjelaskan atau 

mengungkap makna di balik kalimat tersebut.32 

3. Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data 

Secara leksikal pengumpulan proses, metode, tingkah laku pengumpulan dan 

bimbingan. Oleh karena itu, pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis 

dan baku untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah.33 

Dalam hal pengumpulan data, data yang dikumpulkan dan masalah yang akan 

dipecahkan. Oleh karena itu, ketika mengumpulkan data, peneliti akan berusaha 

menyesuaikan dan mencocokkan hubungan antara data yang terkumpul dengan topik 

pertanyaan. 

Metode Pengumpulan data yang  digunakan yaitu mencari data mengenai hal-

hal Buku, jurnal, makalah atau buku lainnya. Buku penjelasan atau biasa disebut 

dengan penelitian kepustakaan (library research)  

Sumber informasi yang dimiliki sebelumnya oleh komunikator adalah dua 

macam, yaitu sumber informasi yang berpengaruh dan sumber informasi yang penting. 

                                                           

31Abdurrahman Rusli Tanjung, “Wawasan penafsiran al-Qur’an dengan pendekatan corak 

lugawi (tafsir lugawi)”, Analytica Islamica 3, No. 2 (Desember 2014): h. 334 

32Ummi Kalsum Hasibuan Dkk, “Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan dan Corak 

dalam Mitra Penafsiran al-Qur’an”, Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah  2, no. 2 (2020): 

h. 112-113. 

33Abd. Muin Salim dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maudu’iy , h. 88. 
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Sumber informasi yang berpengaruh yang dipraktikkan komunikator adalah al-

Qur'a>nul Kari>m dan sumber informasi yang  penting adalah buku, jurnal, tesis atau 

publikasi tafsir yang menyertai penelitian ini. Penerbitan tafsir aplikasi Wasiat 

penyidik mengakomodasi Tafsir al-Jala>layn, Tafsir al-Baidhawy, Tafsi>r al-Maraghy 

dan publikasi tafsir tak terbatas yang memudahkan penulisan skripsi ini.  

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Pada dasarnya pengolahan data dengan pengumpulan data adalah sesuatu yang 

harus dipisahkan dalam hal prosesnya, namun dalam hal prakteknya tetap harus 

sejalan. Pengolahan data terbagi atas 2 macam yakni kuantitatif dan kualitatif. 

Pengolahan data kuantitatif adalah pengolahan data yang menunjukkan jumlah atau 

bilangan sedangkan metode kualitatif adalah metode pengumpulan data yang 

berwujud pernyataan-pernyataan verbal. Dalam penelitian tafsir, metode pengolahan 

data dengan menggunakan data kualitatif. Tapi tidak menutup kemungkinan 

penggunaan metode kuantitatif juga digunakan oleh peneliti dalam keadaan tertentu 

ketika data yang dihadapi adalah data kuantitatif. 34  

Metode yang akan peneliti gunakan adalah metode komparatif atau muqa>ran 

pada QS.al-Baqarah/2: 13 dengan QS. al-Nisa>/4: 5,yaitu dengan cara membandingkan 

antar ayat al-Qur’an. 

Secara Istilah metode Tafsir Muqa>ran membandingkan ayat-ayat al-Quran 

yang memiliki serupa atau kemiripan redaksi, yang pendapat tentang masalah atau 

kasus yang berlainan, dan yang memiliki redaksi yang berlainan bagi masalah atau 

kasus yang sama atau diduga sama35. Termasuk dalam hal ini perbandingan antara 

                                                           

34Abd. Muin Salim dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maudu’iy , h. 90. 

35Ahmad Izzan, Metodologi Ilmu Tafsir (Bandung: Tafakur, t.tt), h. 106. 
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ayat-ayat al-Quran dengan sebagian yang lainnya, yang tampaknya bertentangan, serta 

membandingkan pendapat pendapat ulama tafsir menyangkut penafsiran ayat-ayat al-

Qur’an.36 

Dalam buku sejarah ‘Ulumul Qur’an yang ditulis oleh Quraish Shihab dkk, 

dijelaskan bahwa ada tiga objek kajian tafsir muqa>ran yaitu:37  

a.  Perbandingan ayat al-Qur’an dengan ayat lain, yaitu mufassir membandingkan 

ayat al Qur’an dengan ayat lain yang memiliki serupa redaksi dalam dua atau 

lebih masalah atau kasus yang berlainan; atau ayat-ayat yang memiliki redaksi 

berlainan dalam masalah atau kasus yang diduga sama.  

Dalam melakukan perbandingan ayat dengan ayat yang berlainan 

dapat ditempuh beberapa langkah, yaitu:  

1) menginventarisasi ayat-ayat al-Qur’an yang memiliki redaksi yang berlainan 

dalam kasus yang sama atau yang sama dalam kasus yang berlainan. 

2)  pengelompokkan ayat-ayat berdasarkan serupa dan perbedaan redaksinya. 

3) meneliti setiap kelompok ayat tersebut dan menghubungkannya dengan 

kasuskasus pada ayat yang dibicarakan. 

4) melakukan perbandingan.  

b.  Perbandingan ayat al-Qur’an dengan hadis.  

c.  Perbandingan penafsiran mufassir dengan mufassir lain.  

 

 

 

                                                           

36Idmar Wijaya “Tafsir Muqaran” at-Tabligh 1 no. 1 (2016), h. 5. 

37M.Quraish Shuhab, Sejarah Ulumul Qur’an , (Cet.IV; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 

186. 
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan , maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui makna al-Sufaha>  QS. al-Baqarah/2: 13. 

2. Untuk mengetahui makna al-Sufaha>  QS. al-Nisa>/4: 5. 

3. Untuk mengetahui perbandingan makna al-Sufaha>  pada  QS. al-Baqarah/2: 13 

dan QS. al-Nisa>/4: 5. 

Selanjutnya, penulis akan menguraikan kegunaan dalam penelitian. Kegunaan 

penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan kegunaan dan manfaat yang bisa diperoleh 

dari penelitian ini. Berdasarkan uraian di atas maka adapun kegunaan penelitian dalam 

penulisan skripsi ini adalah : 

a. Kegunaan ilmiah, penelitian ini dimaksudkan agar kelak penelitian ini diharapkan 

mampu  memberikan penjelasan dan ilmu pengetahuan mengenai makna al-Sufaha> 

dalam al-Qur’an khususnya pada QS. al-Baqarah/2: 13 dan QS. al-Nisa>/4: 5. Dan 

juga dengan harapan mampu memberikan sedikit sumbangsih sebagai bahan 

bacaan bagi orang yang bergelut dalam dunia tafsir pada khususnya, dan  pada 

masayarakat secara umum. 

b. Kegunaan praktis, bahwa dengan mengetahui makna al-Sufaha> diharapkan dapat 

menjadi pendorong bagi masyarakat secara umum untuk berusaha menghindari  

perbuatan  yang di maksud  al-Sufaha>.
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG KAJIAN MUQA<RAN DAN MAKNA AL-

SUFAHA> 

A. Studi Muqa>ran 

1. Pengertian Tafsir Muqa>ran 

Secara semantik, kata Tafsir merupakan asimilasi dari bahasa Arabالتفسير   
yang pada awalnya bermakna klarifikasi atau penampakan makna.1 Ahmad bin Fa>ris 

dalam Maqa>yis al-Lugah menyusun bahwa kata yang terdiri dari tiga huruf fa, sin, dan 

ra mengandung makna kejelasan dan penerimaan (keterbukaan)".2  Menurut al-Jurja>ni> 

makna al-tafsi>r  bahasa adalah al-kasyf (membuka-menyingkap) wal al-izha>r (dan 

mengungkapkan-menampakkan).3 Kemudian penilaian selanjutnya dikemukakan oleh 

al-Zarkasyi> dalam al-Burha>n fi 'Ulu>m al-Qur'a>n bahwa kata tersebut al-tafsi>r berasal 

dari kata al-tafsirah (التفسرة )yaitu alat yang digunakan oleh seorang ahli untuk melihat 

pasien, jadi ini sangat mirip dengan reporter yang perlu menguraikan bagian-bagian 

dari al-Qur'an, dengan itu analis dapat mengklarifikasi pentingnya bait, narasi dan 

penjelasan di balik pengungkapan refrein). Sehingga hal ini dianalogikan dengan 

mufassir yang hendak menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an.4 

                                                           

1M.Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang patut Anda Ketahui 

dalam Memahami al-Qur’a>n (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 9 

2Ah}mad bin  Fa>ris Zakariya> , Mu'jam Maqa>yis al-Lugah, Juz IV (t.t.: Da>r al-fikr, 1979), h. 504. 

3‘Ali> bin Muh}ammad al-Jurja>ni>, Mu‘jam al-Ta‘rifa>t, (Jeddah: al-T}aba‘ah wa al-Nasyr wa al-

Tauzi,t.h.), h. 63 

4Abu> ‘Abdillah Badr al-Di>n Muh}ammad bin ‘Abdillah al-Zarkasyi>, al-Burha>n fi> ‘Ulu>m al-

Qur’a>n, Juz II (Beiru>t: Da>r al-Ma‘rifah, 1957), h. 147. 
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Di dalam kamus bahasa Indonesia, kata tafsir  diartikan dengan 

“keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat al-Qur’an”.1 Jadi pada dasarnya 

tafsir di artikan secara luas adalah ilmu yang dengannya dapat diketahui 

pemahaman kitab Allah swt (al-Qur’an) yang diturunkan kepada Nabi-Nya, 

Muhammad Saw, dan penjelasan tentang makna-makna, hukum-hukum dan 

hikmah-hikmah yang ada di dalam al-Qur’an.2Tafsir secara Bahasa mengikuti 

wazan taf’il, artinya menjelaskan, menyingkap dan menerangkan makna-makna 

rasional, asal kata dari tafsir berasal dari kata  ُالَْفَسْر yaitu menyinkapi sesuatu yang 

ditutup.3 Kata kerjanya mengikuti wazan d{ha>raba-yad{hri>bu dan fassarahu, artinya 

abanahu  (menjelaskannya). Kata at-tafsir dan al-fasr.  

Kemudian, pada saat itu, penilaian yang disampaikan oleh Syekh Manna 

'al-Qattan dalam Mabahis fi Ulum al-Qur'an, ia menyusun bahwa al-tafsir adalah 

jenis kata masdar dari kata  َفَسَّر yang berarti mengungkap, memperjelas dan 

memperjelas makna.4 

Tafsir muqa>ran pengertian dari segi etimologi yaitu kata Muqa>ran 

merupakan merupakan data masdar dari مقارنة -يقارن-قارن  yang berarti 

perbandingan. Sedangkan dari terminologi adalah membandingkan ayat al-Qur’an 

yang meliliki persamaan atau kemiripan redaksi, yang berbicara tentang masalah 

atau kasus yang berbeda, dan memiliki redaksi yang berbeda bagi masalah atau 

kasus yang sama atau di duga sama. Termaksud dalam objek bahasa metode ini 

                                                           

1Nasaruddin Baidan. Metode Penafsiran Al-Qur’an: Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat 

yang Beredaksi Mirip (Cet, I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 39-40. 

2Abdul Mustaqim, Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir (Cet; II, Yogyakarta: Cv.Idea 

Sejahtera, 2015), h.13.   

3Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Pengantar Ilmu Tafsir (Cet. IV; Darus Sunnah Press, 

2016), h57. 

4Syaikh Man``na’ al-Qat}t}a>n, Maba>his\ fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n  (Cet. III; t.t.: Maktabah al-

Ma‘a>rif, 2000), h. 334. 
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adalah membandingkan antara ayat-ayat al-Qur’an dengan sebagian yang lainnya, 

yang tampaknya bertentangan penafsiran ayat-ayat al-Qur’an.5  

Metode Muqa>ran menurut Abd al-Hayy al-Farmawi adalah al-Qur’an 

dengan cara menghimpun sejumlah ayat-ayat al-Qur’an, kenudian mengkaji, 

meneliti dan membandingkan pendapat sejumlah penafsiran mengenai ayat-ayat 

tersebut, baik penafsiran dari generasi salaf maupun khalaf atau menggunakan 

tafsir bi al-ra’yi maupun al-ma’tsur. Disampaing itu tafsir muqa>ran digunakan juga 

untuk membandingkan sejumlah ayat-ayat al-Qur’an tentang suatu masalah dan 

membandingkan ayat-ayat al-Qur’an dengan Hadis Nabi saw yang secara lahiriah 

berbeda. Kemudian dia menjelaskan bahwa diantara mereka ada yang corak 

penafsirannya ditentukan oleh disiplin ilmu yang dikuasainya. Ada diantara 

mereka yang menitikberatkan pada bidang ilmu nahwu, yakni sebagian-sebagian 

ira>b, seperti zaman Imam az-Zarkasyi. Ada yang corak penafsirannya ditentukan 

oleh kecenderungan kepada bidang bala>ghah, seperti ‘Abd al-Qahhar al-Jurjaniy 

dan Abu Ubaidah Ma’mar Ibn al-Mustanna dalam kitab tafsirnya al-Maja>z, dimana 

ia memberi perhatian pada penjelasan ilmu ma’a>niy, baya>n, badi>, haqi>qah dan 

maja>z. Jadi metode tafsir muqa>ran adalah menafsirkan sekelompok ayat al-Qur’an 

dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat, aatau antara ayat dengan 

hadis, atau antara pandangan ulama tafsir dengan menonjolkan aspek-aspek 

perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan itu.6 

 

 

                                                           

5Syahrin Pasaribu, “Metode Muqaran dalam Al-Qur’an”, 9 N0 1 (Januari-Juni 2020), h. 

43. 

6Syahrin Pasaribu, “Metode Muqaran dalam Al-Qur’an”, 9 N0 1, h. 44. 
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2. Objek dan Langkah-Langkah Tafsir Muqa>ran. 

Hidanagan metode ini adalah: 

a. Ayat-ayat al-Qur’an yang berbeda redaksinya satu dengan lain, padahal 

sepintas terlihat bahwa ayat-ayat tersebut berbicara tentang persoalan 

yang sama. 

b. Ayat yang berbeda kandungan informasinya dengan hadits Nabi saw., 

dan 

c. Perbedaan pendapat ulama menyangkut penafsiran ayat yang sama. 

1. Ayat-ayat al-Qur’an yang berbeda redaksinya satu dengan lain, padahal 

sepintas terlihat bahwa ayat-ayat tersebut berbicara tentang persoalan yang 

sama. 

Sebagai contoh firman Allah swt dalam QS Al-‘Imran.: 

 وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إ لََّّ بُشْرَىٰ لَكُمْ وَل تَطْمَئ نَّ قُـلُوبكُُمْ ب ه  
 
 ع نْد   م نْ  إ لََّّ  لنَّصْرُ ا وَمَا ۗ

ك يم  الَْْ  الْعَز يز   اللَّه    
Terjemahnya  

Dan Allah swt tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan 

sebagai khabar gembira bagi (kemenangan)mu, dan agar tenteram hatimu 

karenanya. Dan kemenanganmu.7 

Ayat di atas sedikit perbedaan dengan ayat 10 dari QS al-Anfa>l. 

 ع نْد   م نْ  إ لََّّ  النَّصْرُ  وَمَا ۗ  وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إ لََّّ بُشْرَىٰ وَل تَطْمَئ نَّ ب ه  قُـلُوبكُُمْ 
ك يم  حَ  عَز يز   اللَّهَ  إ نَّ  ۗ  اللَّه    

 

 

                                                           

7Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Kementrian Agama Ri, al-Qur’an dan 

Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019, h. 88. Selanjutnya ditulis LPMQ Kemenag RI, al-

Qur’an dan Terjemahannya. 
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Terjemahnya 

 Dan Allah swt tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu), 

melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram 
karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah swt. 

Sesungguhnya Allah swt Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.8 

Dalam ayat A>li ‘Imra>n di atas kata   ب ه terletak sessudah  ْقُـلُوبكُُم, berbeda 

dengan ayat al-Anfa>l yang terletaknya sebelum  ْقُـلُوبكُُم. Dalam al-Anfa>l fa>shilat 

(penutup ayat) di barengi dengan Harf Tauki>d (Inn/sesungguhnya), sedang dalam 

A>li ‘Imra>n huruf tersebut tidak ditemukan. Mengapa demikian? Sedangkan kedua 

ayat tersebutberbicara tentang turunnya malaikat untuk mendukung kaum 

Muslim.9 

Dalam Tafsi>r al-Mishba>h ketika membahas ayat A>li ‘Imra>n di atas, penulis 

antara lain menyatakan bahwa ayat al-Anfa>l berbicara tentang peperangan Badar, 

sedang ayat A>li ‘Imra>n berbicara tentang peperangan Uhud. 

 Perbedaan redaksi memberi isyarat tentang perbedaan kondisi jiwa dan 

pikiran Mukha>thab  (mitra bicara), dalam hal ini kaum Muslim. Dalam peperangan 

Badar mereka sangat khawatir karena mereka lemah dari segi jumlah pasukan dan 

perlengkapannya, mereka sebelum Badar belum pernah berperang membela agama 

dan belum pernah juga mendapatkan bantuan malaikat, karena itu itu di sini 

informasi Allah swt ditekankan-Nya dengan menggunakan kata Inna/ 

sesungguhnya, berbeda dengan peperang Uhud, jumlah mereka cukup banyak, 

semangat mereka pun sangat menggebu, sampai-sampai para pemuda mendesak 

agar kaum Muslim keluar menghadapi musuh, keyakinan tentang turunnya 

                                                           

8. LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya. h. 244 

9M. Quraish Shihab kaidah tafsir, syarat, ketentuan, dan aturan yang patut anda ketahui 

dalam memahami al-qur’an, h 382-383 
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malaikat pun tidak mereka ragukan, setelah sebelumnya dalam peperang Badar 

mereka telah alami.10 

 Kegembiraan dengan kemenangan di Badar menyentuh hati kaum muslim 

semuanya hingga masa kini, bahkan masa datang, sedang kegembiraan 

menyangkut peperangan Uhud tidak demikian. Kaum Muslim justru bersedih 

hingga kini dengan gugurnya puluhan sahabat Nabi, kegembiraan dengan janji 

turunnya malaikat pun bersifat sementara, yakni hanya pada saat disampaikan dan 

itu pun terbatas pada yang terlibat perang. Dengan demikian, wajar terjadi 

perbedaan redaksi antara kedua ayat. 

Masih banyak contoh-contoh lain yang menjadi bahasan para ulama yang 

berkecimpung dalam metode Muqa>ran. Yang jelas, Setia perbedaan pasti akibat 

adanya perbedaan, objek subjek, waktu, atau kondisi mukha>thab, dan lain 

sebagainya. 

 Antara ayat dan hadis pun tidak jarang terkesan berbeda atau bertolak 

belakang. firman Allah swt dalam QS an-Najm/53: 39: 

نْسَان  إ لََّّ مَا سَعَىٰ وَأنَْ ليَْسَ ل لْ    
Terjemahnya  

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 

diusahakannya’’(Qs. an-Najm/53: 39.11 

Ayat ini sepintas terlihat bertentangan dengan hadits yang menegaskan: 

“Bila putra putri Adam meninggal dunia, maka terputuslah amal kebaikannya 

kecuali tiga hal. Shadaqah Jariah, ilmu yang diajarkannya dan dimanfaatkan orang 

lain, serta anak yang saleh mendoakannya.”  

                                                           

10M. Quraish Shihab kaidah tafsir, syarat, ketentuan, dan aturan yang patut anda ketahui 

dalam memahami al-qur’an, h 383 

11 LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya. h. 775 
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Atau seperti firman-Nya melukiskan rayuan setan yang akan menyerang 

dari empat penjuru (baca Qs. al-A’ra<f/7:17) dengan permohonan yang sering nabi 

panjatkan yang menyebut enam arah: 

“Ya Allah swt, peliharalah aku dari hadapanku, belakanku, arah kanan dan 

jiriku, arah atas dan aku mohon juga perlindungan-Mu dari bencana yang 

datang dari bawah.”12 

Sementara ulama menyatakan bahwa ayat Al A'ra>f itu sebenarnya 

mencakup juga keempat arah, sebagaimana bunyi do’a Rasulullah Saw., hanya 

ayat itu mengisyaratkan bahwa kedua arah yang tidak disebut adalah dua arah yang 

dapat menjadi empat aman bagi yang melindungi di sana, yakni siapa yang 

mengarah ke “atas” memohon perlindungan-Nya, atau siapa saja yang sujud 

merendahkan diri kepada Allah swt,  Maka dia akan memperoleh perlindungan dan 

terbebaskan dari rayuan setan.13 

Yang ketiga yang menjadi bahasa metode ini adalah perbandingan 

penafsiran satu ayat atau lebih antara seorang mufassir dengan mufassir lainnya. 

Di sini, yang dibahas bukan sekedar perbedaannya, tetapi argumentasi masing-

masing, bahkan mencoba mencari apa yang melatarbelakangi perbedaan itu dan 

berusaha pula menemukan sisi-sisi kelemahan dan kekuatan masing-masing 

penafsir.14 

2. Ayat yang berbeda kandungan informasinya dengan hadits Nabi saw. 

Mufassir membandingkan ayat-ayat al-Qur’an dengan hadis Nabi saw yang 

terkesan bertentangan. Di antara hadis-hadis Nabi memang ada yang terkesan 

                                                           

12 LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya , h. 207 

13M. Quraish Shihab kaidah tafsir, syarat, ketentuan, dan aturan yang patut anda ketahui 

dalam memahami al-qur’an., h 384 

14M. Quraish Shihab kaidah tafsir, syarat, ketentuan, dan aturan yang patut anda ketahui 

dalam memahami al-qur’an, h 384-385 
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bertentangan atau berbeda dengan ayat-ayat al-Qur’an. Mufassir berusaha 

menemukan kompromi antara keduanya.15 

Dalam melakukan perbandingan ini, langka pertama yang harus ditempuh 

adalah menentukan nilai hadis yang akan diperbandingkan dengan ayat-ayat al-

Qur’an. Hadis itu haruslah shih. Hadis dhaif tidak diperbandingkan karena, di 

samping nilai otentisitasnya rendah, dia justru semakin tertolak karena 

pertentangannya dengan ayat al-Qur’an. Setelah itu mufassir melakukan analisis 

terhadap latar belakang terjadinya perbedaan atau pertentangan antara 

keduanya.16 

Contohnya adalah perbandingan ayat QS. al-Nah>l/16: 32 dengan hadis 

Tirmidzi di bawah ini: 

اَ كُنْتُمْ تَـعْمَلُ  ونَ ادْخُلُوا الْْنََّةَ بِ   
Terjemahnya 

 

Masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu 

kerjakan".17 

 

 لن يدخل أحد كم الْنة بعمله )رواه الترمذى(
Artinya 

 

Tidak akan masuk seorang pun di antara kamu ke dalam surga disebabkan 

perbuatannya.” (H.r Tirmidzi). 

 

 Antara ayat al-Qur’an dan hadis di atas terkesan ada pertentangan. Untuk 

menghilangkan pertentangan itu, al-Zarkasyi mengajukan dua cara.18 

 Pertama, dengan menganut pengertian harfiah hadis, yaitu bahwa orang-

orang tidak masuk surga karena amal perbuatannya, tetapi karena ampunan dan 

                                                           
15 M. Quraish Shihab, Sejarah dan ‘Ulu>m al-Qur’a>n, Cet. IV (Pustaka Firdaus, 2008), h. 

189-190. 
16 M. Quraish Shihab, Sejarah dan ‘Ulu>m al-Qur’a>n, Cet. IV, h. 190. 
17 M. Quraish Shihab, Sejarah dan ‘Ulu>m al-Qur’a>n, Cet. IV, h. 190. 
18 M. Quraish Shihab, Sejarah dan ‘Ulu>m al-Qur’a>n, Cet. IV, h. 190. 
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rahmat Tuhan. Akan tetapi, ayat di atas tidak disalahkan, karena menurutnya, amal 

perbuatan manusia menentukan peringkat surga ditentukan amal perbuatannya. 

Pengertian ini sejalan dengan hadis lain, yaitu: 

 

لوا فيها بفضل عملهم )رواه التر مذي(إن أهل الْنة إذا دخلو ها نز   
Artinya 

 

Sesungguhnya ahli surga itu, apabila memasukinya, mereka mendapat posisi 

di dalamnya berdasarkan keutamaan perbuatannya. (H.r. Tirmidzi). 

 

 Kedua, dengan menyatakan bahwa huruh ba’ pada ayat di atas berbeda 

konotasinya dengan yang ada pada hadis tersebut. Pada ayat berarti imbalan, 

sedangkan pada hadis serarti sebab. 

 Dengan penafsiran dan penjelasan sepereti itu, maka kesan kontradiksi 

antara ayat al-Qur’an dan hadis di atas dapat dihilangkan.19 

3. Perbandingan penafsiran mufasir dengan mufasir lain. 

Mufasir membandingkan penafsiran ulama tafsir, baik ulama salaf maupun 

ulama  khalaf, dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an, baik yang bersifat manqu>l 

maupun yang bersifat ra’yu. 

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an tertentu ditentukan adanya 

perbedaan di antara ulama tafsir. Perbedaan itu dapat terjadi karena perbedaan 

hasil ijtihad, latar belakang sejarah, wawasan, dan sudut pandang masing-masing. 

Manfaat yang dapat diambil dari metode tafsir ini adalah (1) membuktikan 

ketelitian al-Qur’an, (2) membuktikan bahwa tidak ada ayat-ayat al-Qur’an yang 

kontradiktif, (3) memperjelaskan makna ayat, dan (4) tidak menggugurkan suatu 

hadis yang berkualitassahih.20 

                                                           
19 M. Quraish Shihab, Sejarah dan ‘Ulu>m al-Qur’a>n, Cet. IV, h. 190-191. 
20 M. Quraish Shihab, Sejarah dan ‘Ulu>m al-Qur’a>n, Cet. IV, h. 191. 
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Sedangkan dalam hal perbedaan penafsiran mufasir yang satu dengan yang 

lain, mufasir berusaha mencari, menggali, menemukan, dan mentarjih salah satu 

pendapat setelah membahas kualitas argumentasi masing-masing. 

 Di antara kitab yang menggunakan metode ini adalah  Durrah al-Tanzil wa 

Ghurrah al-Ta’wil (Mutiara al-Qur’an dan Wajah Takwil) karya al-Iskafi yang 

terbatas pada perbandingan antara ayat dengan ayat, dan al-Ja>mi’li Ah}ka>m al-

Qura>n (Himpunan Hukum al-Qur’an) karya al-Qurthubi yang membandingkan 

penafsiran para mufasir.21 

3. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Muqa>ran 

1. Kelebihan Metode Tafsir Muqa>ran. 

Menote Muqa>ran memiliki cakupan yang sangat luas karena tidak hanya 

membandingkan ayat dengan ayat, tetapi juga membandingkan ayat dengan 

hadis pendapat mufasir lainnya. Kajian masing-masing aspek berbeda, sesuai 

dengan objek yang dikajinya. Objek kajiannya luas karena segala pendapat yang 

dikemukakan dibandingkan dengan berbagai pendapat lainnya. Adapun 

kelebihan motode ini aladalh sebagai berikut.22 

a) Membuka pintu untuk secara konsiste ̀̀bers`ikap lunak terhadap perspektif orang 

lain. 

b) Pemahaman dengan teknik muqaran ini sangat berharga bagi individu yang 

perlu tahu berbeda penilaian pada menahan diri. 

c) Dengan  memanfaatkan teknik``` muqaran ini, kemudian, pada saat itu, mufassir 

didesak untuk meneliti yang berbeda menahan diri dan hadits sama seperti 

penilaian mufassir lainnya 

2. Kekurangan Metode Tafsir Muqa>ran. 

                                                           
21 M. Quraish Shihab, Sejarah dan ‘Ulu>m al-Qur’a>n, Cet. IV, h. 191-192. 
22 Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir,Cet. I (Cahaya Prima Sentosa, 2014), h. 134. 
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a) Penafsiran yang menggunakan metode ini, tidak dapat diberikan kepada para 

pemula. Luasnya ruang lingkup metode ini membuatnya tidak cocok untuk 

para pemula. Mereka belum siap menerima berbagai pendapat dan tidak 

mustahil mereka justru akan semakin bingung menentukan pilihan.23 

b) Metode Muqa>ran kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan 

sosial yang tumbuh ditengah masyarakat. Hal itu disebabkan metode ini lebih 

mengutamakan perbandingan dari pada pemecahan masalah. Misalnya, 

seseorang ingin mengetahui apakah korupsi termaksuk pencuri atau tidak. Jika 

mempelajarinya dan tafsir metode koparatif, ia akan semakin bingung karena 

banyaknya pendapat yang disampaikan tentang tidak korupsi.24 

c) Metode Muqa>ran terkesan lebih banyak menelusuri penafsiran-penafsiran 

y`ang pernah di berikan oleh Ulama dari pada mengemukakan penafsiran-

penafsiran baru. Sebenarnya kesan serupa itu tidak perlu timbul bila 

mufassirnya kreatif.25 Pada umumnya mufasir lebih banyak menelusuri 

penafsiran yang telah ada daripada mengemukakan penafsiran baru. Oleh 

sebab itu, kreativitas mufasir menjadi terbatas.26 

B. Al-Sufaha> 

1. Al-Sufaha>  dalam Tinjauan bahasa 

Kata safah  adalah bentuk masdar  dari safiha-yasfahu-safahan (-سفه-يسفه
berakar dari huruf-huruf si ,(سفها >n, fa>, dan ha>’, juga di artikan sebagai kasar,jahat 

jahil (tidak berilmu),27 serta menunjukkan arti khiffah wa sakhafah ( خِفةًّ و سخافة = 

                                                           
23 Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir,Cet. I, h. 134 
24 Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir,Cet. I, h. 134-135. 

25Syahrin Pasaribu, “Metode Muqaran dalam Al-Qur’an”, 9 N0 1 (Januari-Juni 2020), h. 

46. 
26 Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir,Cet. I, h. 135. 

27Abu> al-fida> Isma>i>l bin ‘Umar bin Kas\i>r, Luba>b al-Tafsi>r Min ibn Kas\i>r, Terj. M. Abdul 

Ghoffar dkk, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid II (Bogor: Pustaka Imam Syafi’I, 2004),h. 172. 
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‘ringan’ dan ‘kurag akal’). Dari makna denotative pertama berkembang menjadi, 

antara lain, ‘bodoh’ atau ‘tidak tahu’ karena itu merupakan sesuatu yang kurang 

akal, seperti terdapat di dalam hadits Nabi saw.: (للكِبْر   منْ سَفهَِ الْحَقّ و غمص الناّس ) 

kesombongan adalah tidak mengetahhui kebenaran dan melecehkan orang lain; 

boros dengan harta ‘menghauskan’ karena menyebabkan air dari tubuh sepertinya 

ringan sehingga hilang ‘bergerak tidak teratur arah’ karena dengan ringan 

menyebar ke mana-mana seperti di sebutkan di dalam syair Arab.28 

Kata safah  dan berbagai bentuknya, di dalam al-Qur’an terulang 

sebelaskali, yakni satu kali di dalam bentuk fi’il, safiha (QS. al-Baqarah [2]; 130); 

dua kali di dalam bentuk fa>’il, safih (QS. al-Ba>qarah [2]: 282 dan QS. al-Jin [72]: 

4) dan tujuh kali di dalam bentuk ism, yaitu tiga kali di dalam bentuk singular, 

safah{a/safa>hah (QS. al-An’a>m [6]: 140 dan QS. al-A’ra>f [7]: 66-67) serta lima kali 

di dalam bentuk flural, sufaha>’ (QS. al-Baqarah [2]: 13 tersebut dua kali dalam 

ayat ini dan 142, QS. an-Nisa> [4]: 5, serat QS. al-A’ra>f [7]: 155.29 

Artinya orang-orang yang lemah akalnya. yang dimaksud disini adalah lah 

orang-orang orang bodoh dan manusia manusia yang lemah. makna asal dari kata 

as-safah adalah khiffah (ringan).30 

 

2. Penggunaan kata Al-Sufaha>  dan kata yang semakna dalam al-Qur’an. 

Sebagaimana telah disebutkan di pembahasan sebelumnya bahwa kata as-

Sufaha> terulang dalam al-Qur’an sebanyak seblas (11) kali, 

QS. Al-Baqarah/2 130. 

                                                           

28M. Quraish Shihab dkk, Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata, Jilid III (Cet,I; 

Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 857. 

29M. Quraish Shihab dkk, Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata, Jilid III, h. 857. 

30Wahbah al-Zuh}ai>li>, al-Tafsi>r al-Muni>r: fi> al-‘Aqidah wa al-Syari>ah wa al-Manhaj, Terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani, Tafsir al-Muni>r: Akidah,Syariah, Manhaj, Jilid II (Cet. I; Jakarta: Gema 

Insani, 2013), h.58. 
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يمَ إ لََّّ مَنْ سَف هَ نَـفْسَهُ  نَاهُ فِ   ۗ  وَمَنْ يَـرْغَبُ عَنْ م لَّة  إ بْـراَه  نْـيَا  وَلَقَد  اصْطَفَيـْ  الدُّ
 
وَإ نَّهُ  ۗ

رةَ  لَم نَ الصَّالْ  يَ   فِ  الْْخ 
Terjemahannya 

Dan orang yang membenci agama Ibrahim, hanyalah orang yang 

memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh, Kami telah memilihnya 

(Ibrahim) di dunia ini. Dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-

orang shalih.31 

Allah Swt berfirman sebagai bantahan terhadap orang-orang kafir atas 

berbagai Bid'ah yang mereka ada-adakan berupa Syirik kepadanya, yang 

bertentangan dengan agama Ibrahim, dan  Imam orang-orang yang Hanif( lurus).  

dia telah memurnikan tauhid kepada rabb-Nya Subhana maka ia tidak pernah 

menyuruh menyuruh selain dia, tidak pula iya menyekutukan-nya meskipun Hanya 

Sekejap mata, serta ia berlepas diri dari setiap sesembahan selain dirinya. namun 

sikap Ibrahim ditentang oleh kaumnya, bahkan hingga Ia pun berlepas diri dari 

ayahnya sendiri.  Ibrahim berkata:   

“Hai kaumku, Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu 

persekutukan.  sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada roh yang yang 

menciptakan  langit dan bumi Dengan cenderung kepada agama yang benar, dan 

bukanlah aku termasuk orang-orang yang mempersekutukan Rabb.” (QS. al-

An’aam: 78-79).32 

Oleh karena itu, Allah  swt  berfirman: 

 Terjemahannya 

Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang 

memperbodoh dirinya sendiri. 

Di maknakan menzalimi dirinya sendiri dengan kebodohannya itu dan 

buruknya perhatian mereka dengan meninggalkan kebenaran dan memilih 

                                                           

31 LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 26 

32Abu> al-fida> Isma>i>l bin ‘Umar bin Kas \i>r, Luba>b al-Tafsi>r Min ibn Kas\i>r, Terj. M. Abdul 

Ghoffar dkk, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I ,h. 275-276. 
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kesesatan.  mereka  menjalani Jalan orang yang sudah dipilih Allah swt  di dunia 

untuk memberi petunjuk dan bimbingan dari sejak masa mudanya hingga ia 

(Ibrahim)  dijadikan Allah sebagai Khalil (kekasih)-Nya. Dan di akhirat kelak ia 

termasuk orang-orang yang saleh dan bahagia.33 

 Abul ‘Aliyah dan Qaradah  mengatakan: Ayat ini turun berkenaan dengan 

orang-orang Yahudi yang membuat cara baru yang bukan dari sisi Allah serta  

menjahili agama Ibrahim yang mendukung kebenaran tafsiran ini adalah firman 

Allah swt pada QS. ‘A>li Imran: 67-68.34 

QS. al-Baqarah/2: 282. 

نَكُمْ  لْيَكْتُبْ وَ  ۗ  ياَ أيَّـُهَا الَّذ ينَ آمَنُوا إ ذَا تَدَايَـنْتُمْ ب دَيْنٍ إ لََٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فاَكْتُبُوهُ   وَلََّ  ۗ   ب الْعَدْل   كَات ب   بَـيـْ
ََسْ ي ـَ وَلََّ  رَبَّهُ  اللَّهَ  وَلْيَتَّق   الَْْقُّ  ه  عَلَيْ  الَّذ ي وَلْيُمْل ل   فَـلْيَكْتُبْ  ۗ   اللَّهُ  عَلَّمَهُ  كَمَا يَكْتُبَ  أَنْ  كَات ب   يأَْبَ   بْ

نْ  ُُ يَسْتَط   لََّ  أَوْ  ضَع يفًا أَوْ  سَف يهًا الَْْقُّ  عَلَيْه   الَّذ ي كَانَ  فإَ نْ  ۗ  هُ شَيْئًا م   وَل يُّهُ  فَـلْيُمْل لْ  هُوَ  يَُ لَّ  أَنْ  ي
يدَيْن   وَاسْتَشْه دُوا ۗ   ب الْعَدْل     ر جَال كُمْ  م نْ  شَه 

 
نَ م َّ  وَامْرأَتَاَن   ل  فَـرَجُ  رَجُلَيْ   يَكُوناَ لَْ  فإَ نْ  ۗ نْ تَـرْضَوْنَ م 

رَ إ حْدَاهُُاَ الْأُخْرَىٰ  لَّ إ حْدَاهُُاَ فَـتُذكَِّ  أَنْ  تَسْأَمُوا وَلََّ  ۗ   دُعُوا مَا ذَاإ   الشُّهَدَاءُ  يأَْبَ  وَلََّ  ۗ  الشُّهَدَاء  أَنْ تَض 
ل كُمْ  ۗ   أَجَل ه   إ لََٰ  كَب يراً أَوْ  صَغ يراً تَكْتُبُوهُ  ََٰ أَلََّّ تَـرْتاَبوُا أقَـْوَمُ ل  وَ  اللَّه   ع نْدَ  أقَْسَطُ  ذَٰ  لشَّهَادَة  وَأدَْ

 
 أَنْ  إ لََّّ  ۗ

رةًَ  تِ َارةًَ  تَكُونَ  نَكُمْ  تُد يرُونَـهَا حَاض    بُوهَاتَكْتُ  أَلََّّ  جُنَاح   عَلَيْكُمْ  فَـلَيْسَ  بَـيـْ
 
 وَلََّ  ۗ   تَـبَايَـعْتُمْ  إ ذَا وَأَشْه دُوا ۗ

 عَلُوا فإَ نَّهُ فُسُوق  ب كُمْ تَـفْ  وَإ نْ  ۗ   شَه يد   وَلََّ  كَات ب   يُضَارَّ 
 
  اللَّهَ  وَاتّـَقُوا ۗ

 
  اللَّهُ  وَيُـعَلِّمُكُمُ  ۗ

 
 ب كُلِّ  وَاللَّهُ  ۗ

 عَل يم   شَيْءٍ 
Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 

mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 

daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya 

                                                           

33Abu> al-fida> Isma>i>l bin ‘Umar bin Kas \i>r, Luba>b al-Tafsi>r Min ibn Kas\i>r, Terj. M. Abdul 

Ghoffar dkk, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I ,h. 275-276. 

34Abu> al-fida> Isma>i>l bin ‘Umar bin Kas \i>r, Luba>b al-Tafsi>r Min ibn Kas\i>r, Terj. M. Abdul 

Ghoffar dkk, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I ,h. 276. 
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atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 

maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah 

dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada 

dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari 

saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang 

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 

apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, 

baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang 

demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan 

lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang 

kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 

kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 

janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan 

(yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada 

dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah 

Maha Mengetahui segala sesuatu.35 

Imam Ah{mad meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah Saw;  

beliau menceritakan: “ Ada seorang dari Bani Israil yang meminta kepada salah 

seorang Bani Israil (lainnya)  agar meminjamkan kepadanya uang seribu dinar. 

kemudian orang yang dimintai pinjaman itu berkata: “Datangkanlah saksi-saksi 

kepadaku sehingga aku dapat menjadikan mereka sebagai saksi. Lalu orang yang 

meminjam itu berujar. Cukuplah Allah sebagai saksi. Pemberi pinjaman itu 

berkata lagi. Datang kepadaku orang yang dapat memberi jaminan. Orang itu pun  

berujara ‘Cukuplah Allah yang memberi jaminan.  Pemberi pinjaman itu berujar 

lagi. Engkau benar.’ Maka  Pemberi pinjaman itu menyerahkan kepadanya seribu 

dinar dengan batas waktu tertentu. Kemudian orang (peminjam uang) itu pun 

pergi ke laut untuk menunaikan keperluannya. Kemudian ia sangat memerlukan 

Perahu guna mengantarkan uang pinjaman yang sudah jatuh tempo 

pembayarannya. Namun ia tidak juga mendapatkan perahu, Lalu ia mengambil 

sebatang kayu dan melubanginya selanjutnya ia memasukkan uang seribu dinar 

ke dalam kayu tersebut berikut selembar surat yang ditunjukkan kepada pemilik 

                                                           

35 LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 63 
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uang itu (pemberi pinjaman). Kemudian ia melapisinya (agar tidak terkena air). 

Setelah itu ia membawa kayu itu ke laut. Selanjutnya ia berucap: “Ya Allah, 

sesungguhnya Engkau telah mengetahui bahwa aku telah meminjam uang seribu 

dinar kepada si Fulan. Lalu ia meminta kepadaku pemberi jaminan, maka 

kukatakan kepadanya: ‘Cukuplah Allah sebagai saksi.’Dan ia pun menyetujui hal 

itu. Dan sesungguhnya aku telah berusaha mencari perahu untuk mengirimkan 

uang pinjaman itu. Namun aku tidak mendapatkannya. Kini kutitipkan uang ini 

kepada-Mu. Maka orang itu pun melemparkan kayu tersebut ke laut hingga 

tenggelam. Kemudian ia kembali pulang. Dan masih tetap mencari perahu untuk 

kembali ke negerinya. Sementara pemberi pinjam keluar untuk memperhatikan 

barangkali ada perahu datang membawa uangnya (yang dipinjamka). Tiba-yiba ia 

menemukan sebatang kayu yang di dalamnya terdapat uangnya, maka ia pin 

mengambilnya untuk diberikan kepada keluarganya sebagai kayu bakar. Ketika ia 

membelah kayu tersebut ia menemukan uang dan selembar kertas surat. 

Kemudian orang yang meminjam uang darinya pun datang dengan membawa 

seribu dinar. Peminjam itu berkata: ‘Demi Allah, sebelum mendatangi anda 

sekarang ini, aku secara terus menerus berusaha mencari perahu untuk 

mengabalikan uang anda, namun aku tidak mendapatkan perahu sama sekali, Si 

pemberi pinjaman itu bertanya ’’Apakah engkau mengirim sesuatu kepadaku ?’Si 

peminjam menjawab :Bukankah telahkuberi tahukan kepada anda bahwa aku 

tidak mendapatkan perahu sebelum kedatanganku ini . Pemberi pinjaman itu 

berkata :Sesungguhnya Allah swt telah mengantarkan pinjamanmu yang telah 

engkau letakkan dalam kayu . Maka kembalilah dengan uangmu yang seribu dinar 

itu dengan baik.’’ (Isnad hadits ini shahih. Telah diriwayatkan al-Bukhari dalam 

tujuh tempat melalui jalan yang shahih secara muallaq dan dengan memakai zigat 
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jazm (ungkapan  yang tegas)).36 

QS. Al-Jin/72: 4 

ه   انََّ ِ  عَلَى سَفِيْهُنَا يَقوُْلُ  كَانَ  وَّ
ٰ
شَطَطًا   اّلل  

Terjemahnya 

Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu 

mengucapkan (perkataan) yang melampaui batas terhadap Allah.37 

ه   انََّ سَفِيْهُنَا يَقوُْلُ  كَانَ  وَّ  (Dan bahwasanya orang-orang kurang akal daripada kami 

selalu mengatakan) maksudnya orang-orang yang bodoh di antara kami  عَلَى  ِ
ٰ
 اّلل

 ,dusta yang berlebihan (perkataan yang melampau batas terhadap Allah) شَطَطًا  

yaitu dengan menyifati Allah punya istri dan anak.38  

QS al-An’a>m/6: 140. 

 

اَءً عَلَى اللَّ  رَ الَّذ ينَ قَـتـَلُوا أوَْلََّدَهُمْ سَفَهًا ب غَيْر  ع لْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَـهُمُ اللَّهُ افْتر   قَدْ  ۗ  ه  قَدْ خَس 
مُهْتَد ينَ  كَانوُا وَمَا ضَلُّوا  

Terjemahnya  

Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena 

kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang 

Allah telah rezeki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan 

terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka 

mendapat petunjuk.39 

Abd bin Humaid, al Bukhari, Abu Asy-Syaikh, dan Ibnu Mardawaih 

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Jika engkau senang mengetahui 

kebodohan bangsa Arab, maka bacalah setelah ayat 130 dari surah al-An’a>m, 

yaitu: “Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka” Hingga: 

                                                           

36Abu> al-fida> Isma>i>l bin ‘Umar bin Kas \i>r, Luba>b al-Tafsi>r Min ibn Kas\i>r, Terj. M. Abdul 

Ghoffar dkk, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I,h. 562-563. 

37 LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 848 

38Jala>l al-Di>n Muh}ammad bin Ah}mad al-Mah}alli dan Jala>l al-Di>n abd al-Rah}man bin Abi> 

Bakr al-Suyu>t}i>, Tafsi>r al-Jala>lain, Jilid II (al-Qa>hirah: Da>r al-Hadi>s\, t.th), h. 1177. 

39 LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 199. 
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“ Dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk.”40 

Ibnu al-Mundzir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ikrimah, 

mengenai ayat ini berkata, “Diturunkan berkenaan dengan orang yang mengubur 

hidup-hidup bayi perempuan dari suku Mudhar dan Rabi’ah.”41 

Qs. Al-A’ra>f/7: 66-67 

نْ قَـوْم ه  إ نَّا لنَـَراَكَ فِ  سَفَاهَةٍ وَإ نَّا لنََظنُُّكَ م نَ الْكَاذ ب يَ .   قاَلَ الْمَلََُ الَّذ ينَ كَفَرُوا م 
. نْ رَبِّ الْعَالَم يَ   قاَلَ ياَ قَـوْم  ليَْسَ بِ  سَفَاهَة  وَلَٰك نِِّّ رَسُول  م   

Terjemahnya  

Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata: "Sesungguhnya kami 

benar benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal dan 

sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang orang yang 

berdusta"66.Hud herkata "Hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal 

sedikitpun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam.42 

Ayat ini menjelaskan tentang perjalanan kaum Hudd, “Dan sesungguhnya 

kami menganggap kamu termaksud orang-orang yang berdusta”, yang mana 

anggapan mereka ini karena dia mengaku sebagai rasul. ‘’Hud berkata, ‘’Hai 

kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah 

utusan dari Tuhan semesta alam”. Kemudian Hud menafikan kekurangan akal dari 

dirinya, lalu menyusulkan pernyataan bahwa ia adalah utusan dari Tuhan semesta 

alam. Penjelasan tentang makna ini baru saja dikemukakan. Dan telah di 

kemukakan juga: “ Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu”.43  

QS al-A’ra>f/7: 155. 

يقَات نَا   وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَـوْمَهُ سَبْع يَ رَجُلًا ل م 
 
ئْتَ  ۗ م نْ   أهَْلَكْتـَهُمْ فَـلَمَّا أَخَذَتـْهُمُ الرَّجْفَةُ قاَلَ رَبِّ لَوْ ش 

                                                           

40Muh}ammad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin ‘Abdullah al-Syauka>ni> al-Yamani>, Fath} al-

Qadi>r, Terj. Sayyid Ibrahim, Tafsir Fathul Qadir, Jilid III (t.t.: Pustaka Azzam, t.th.), h. 900.  

41Muh}ammad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin ‘Abdullah al-Syauka>ni> al-Yamani>, Fath} al-

Qadi>r, Terj. Sayyid Ibrahim, Tafsir Fathul Qadir, Jilid III, h. 900. 

42 LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 216. 

43Muh}ammad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin ‘Abdullah al-Syauka>ni> al-Yamani>, Fath} al-

Qadi>r, Terj. Sayyid Ibrahim, Tafsir Fathul Qadir, Jilid III, h. 125-126.  
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 قَـبْلُ وَإ يَّايَ 
 
نَّا  ۗ اَ فَـعَلَ السُّفَهَاءُ م   أتَُـهْل كُنَا بِ 

 
اَ مَنْ تَشَ  ۗ لُّ بِ  نَتُكَ تُض  يَ إ لََّّ ف تـْ اءُ وَتَـهْد ي مَنْ إ نْ ه 

 تَشَاءُ 
 
 أنَْتَ وَل يـُّنَا فاَغْف رْ لنََا وَارْحَمْنَا  ۗ

 
رُ الْغَاف ر ينَ  ۗ وَأنَْتَ خَيـْ  

 

Terjemahnya  

Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk (memohonkan 

taubat kepada Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan. Maka ketika 

mereka digoncang gempa bumi, Musa berkata: "Ya Tuhanku, kalau 

Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku 

sebelum ini. Apakah Engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-

orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari Engkau, 

Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki dan 

Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah 

Yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan 

Engkaulah Pemberi ampun yang sebaik-baiknya".44 

Dalam ayat ini meceritakan tentang kaum Nabi Musa, “ Dan Musa 

memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk {{[memohon taubat kepada Kami] 

pada waktu yang telah Kami tentukan”. Ini memasuki keterangan tentang 

peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa dan orang-orang yang dipilihnya,  yaitu 

pebicaraan tentang yang telah disebutkan, karena Allah memerintahkannya untuk 

datang ke gunung Thur bersama sejumlah orang dari kalangan Bani Israil, untuk 

memohon ampun kepada Allah Swt dari penyembahan patung anak sapi.45  

Sedangkan kalimat pada redaksi “Apakah Engkau membinasakan kami 

karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami?”. Yakni Nabi 

Musa mengatakan ini karena keyakinannya terhadap rahmat Allah. Maksudnya 

adalah sebagai permohonan dan ungkapan rendahan diri. Dan kemudian Nabi 

Musa meminta permohonan rahmat serta kebijakan di dunia dan di a khirat.46 

- Kata yang semakna yaitu Jah{il. 

                                                           

44 LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 231 

45Muh}ammad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin ‘Abdullah al-Syauka>ni> al-Yamani>, Fath} al-

Qadi>r, Terj. Sayyid Ibrahim, Tafsir Fathul Qadir, Jilid III (t.t.: Pustaka Azzam, t.th.), h. 260-261.  

46Muh}ammad bin ‘Ali> bin Muh}ammad bin ‘Abdullah al-Syauka>ni> al-Yamani>, Fath} al-

Qadi>r, Terj. Sayyid Ibrahim, Tafsir Fathul Qadir, Jilid III., h. 261-263.  
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Di Qs. an-Nisa> ayat 17 ini tentang taubat ada kata jahal. 

نْ قَر يبٍ فأَُولَٰئ كَ يَـتُ  َهَالَةٍ ثَُُّ يَـتُوبوُنَ م  اَ التـَّوْبةَُ عَلَى اللَّه  ل لَّذ ينَ يَـعْمَلُونَ السُّوءَ بِ  وبُ اللَّهُ إ نََّّ
 عَلَيْه مْ 
 
حَك يمًا عَل يمًا اللَّهُ  وكََانَ  ۗ  

Terjemahnya  

Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang 

mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka 

bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah 

taubatnya; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.47 

Kata  جهل asal kata dari  ًجَه لَ – يََْهَلُ – جَهْلًا – جَهالَة jahil, tidak tahu, 

bodoh.48 

Ja>hil lazim pula diartikan ‘memunyai sesuatu yang tidak layak dipercaya’. Di 

dalam al-Qur’an, kata ja>hil disebutkan sepulu kali; satu kali di dalam bentuk 

tunggal dan sembilan kali dalam bentuk jamak, terdapat di dalam QS al-Baqarah/: 

67 dan 273, QS al-An’a>m/6: 35, QS al-A’ra>f/7: 199, QS Hu>d/11: 46, QS Yu>suf/12: 

33 dan 89, QS al-Furqa>n/25: 63, QS al-Qashash/28: 55, serta QS az-Zumar/39: 64. 

Semua kata ja>hil yang terdapat di dalam ayat-ayat itu merujuk kepada arti ‘tidak 

mengetahui atau bodoh’.49 

Dalam ayat ini mempunyai dua arti yang pertama yaitu  tidak  tau atau 

lawan dari  tau, Ada orang yang melakukan kesalahan dia tidak tau  bahwa itu 

salah, Misal ada orang yang tidak tahu bahwa daging babi itu haram, Lantas dia 

makan, Ketika diam makan ada yang memberi tahu bahwa itu haram, lalu dia 

sadar   َُُّنْ قَر يبٍ ث  kemudian dia ingat lalu ia taubat kepada Allah. Ini makna  يَـتُوبوُنَ م 

pertama dari Jahil. Ada orang yang melakukan suatu tindakan secara syariat itu 

di hukumi salah tapi tidak mengetahui itu keliru. Allah berfirman bahwa Ia 

                                                           

47Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Kementrian Agama Ri, al-Qur’an dan 

Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019, h. 108. Selanjutnya ditulis LPMQ Kemenag RI, al-

Qur’an dan Terjemahannya. 

48Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia ( Jakarta: Pt Hidakara Agung, Januari 1989), h. 

93. 

49M. Quraish Shihab dkk, Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata, Jilid I, h. 375. 
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menerima taubatnya orang yang melakukan perbuatan keji karena kebodohan, 

kemudian bertaubat walaupun Malaikat telah tampak untuk mencabut ruhnya 

sebelum sampai tenggorokan. Mujahid dan lain-lain berkata: “Setiap orang yang 

melakukan maksiat kepada Allah, baik keliru maupun sengaja, berarti ia bodoh, 

hingga ia menghindari dosa tersebut.”50 

Sedangkan konteks yang kedua, dia sudah mengetahui bahwa itu salah 

tapi tetap dia kerjakan, dengan penuh kesadaran dia berbuat salah lalu setelah itu 

dia menyadari bahwa perbuatan itu keliru dan dia ingin kembali kepada Allah Swt 

lalu dia bertaubat maka saat itu pun tubatnya di terima oleh Allah Swt. Dalam 

konteks ini di pahami dengan جهل  di pahami dengan   َأخطَا (seorang yang salah). 

Qatadah berpendapat bahwa para sahabat Nabi Saw sepakat, setiap perbuatan 

maksiat disebabkan kejahilan, sengaja ataupun tidak. Begitu pula perkara Ibnu 

Abbas, Qatadah, Adh-Dhahhak, Mujahid dan As-Suddi.51 

Diriwayatkan dari Adh-Dhahhak dan Mujahid, bahwa keduanya berkata, 

“Kejahilan yang di maksud adalah kesengajaan.” Ikrimah berkata, “Setiap perkara 

di dunia adalah kejahilan”. Yang ia maksud adalah khusus perkara-perkara yang 

bukan ketaatan kepada Allah. Az-Zujaj berkata, “Yang dimaksud firman-Nya, 

‘Lantaran kejahilan’ adalah keputusan mereka untuk memilih kenikmatan 

sementara dari pada kenikmatan yang kekal.”52 

Firman Allah Swt,  َنْ قَر يبٍ ثَُُّ يَـتُوبوُن  Kemudian mereka bertaubat denga“  م 

segera.” Ibnu Abbas dan As-Suddi berkata, “ Maksudnya sebelum sakit dan mati. 

                                                           

50Abu> al-fida> Isma>i>l bin ‘Umar bin Kas \i>r, Luba>b al-Tafsi>r Min ibn Kas\i>r, Terj. M. Abdul 

Ghoffar dkk, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid II ,h. 255. 

51Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n 

al-Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, 

h. 219. 

52Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n 

al-Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, 

h. 219. 
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Diriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia berkata, “Segalah yang sebelum ajal tiba 

dikatagorikan ‘segera’. Para ulama Rahimahullah: Dalam kondisi tersebut diatas 

taubat seseorang masih diterima, karena adanya harapan, sikap sesal dan tekad 

untuk meninggalkan tersebut. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Umar, dari 

Nabi Saw, beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang 

hamba selama (ruh) sampai tenggorokan.”53

                                                           

53Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n 

al-Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, 

h. 219-221. 
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BAB III 

AL-SUFAHA DALAM AL-QURAN 

A. al-Sufaha> dalam pada QS Al-Baqarah/2: 13 

1. Kajian QS al-Baqarah 

Surah al-Baqarah adalah surah terpanjang dalam al-Qur'an, dan merupakan 

surah madaniyyah. Ikrimah berkata, surat pertama yang ditemukan di Madinah adalah 

Surat al-Ba>qarah. Seperti surah madaniyah lainnya, surah al-Ba>qarah berisi tasyri 

(aturan hukum) ia menyatukan keberadaan umat Islam dalam masyarakat baru di 

Madinah, Masyarakat Agama dan negara secara bersamaan. Keduanya tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain, keduanya memiliki hubungan yang dekat dan tidak 

terpisahkan seperti tubuh dan jiwa. Akibatnya, tasyri’ dalam kerangka waktu Madinah 

tergantung pada Pemurnian Aqidah Islam, yang standarnya adalah percaya kepada 

Allah swt dan dunia yang tersembunyi, dan untuk menerima bahwa mata air al-Qur'an 

adalah Allah swt, keyakinan yang teguh pada apa yang Allah swt disingkapkan kepada 

Rasul-Nya. (Muhammad) dan kepada para Nabi sebelum dia, bahwa amal soleh adalah 

pelaksanaan keyakinan itu dan fondasi itu diakui dengan membangun hubungan 

manusia dengan Tuhannya melalui do’a dan dengan memahami standar ketabahan 

sosial melalui infaq di metode Allah swt.1 

Dalam mengembangkan aqidah, perlu juga dikaji tentang sifat-sifat orang yang 

mukmin, kafir, dan dua waktu untuk melakukan pemeriksaan antara orang yang 

dilindungi dan orang yang disakiti. Selain itu, juga harus diperiksa tentang qodrat 

(kekuatan) Allah swt yang telah memulai pembentukan hewan, merayakan Adam 

                                                           

1Wahbah al-Zuh}ai>li>, al-Tafsi>r al-Muni>r: fi> al-‘Aqidah wa al-Syari>ah wa al-Manhaj, Terj. Abdul 

Hayyie al-Kattani, Tafsir al-Muni>r: Akidah,Syariah, Manhaj, Jilid II, h. 45. 
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(bapak umat manusia) dengan bersujud kepada para rasul, dan mentakdirkan peristiwa 

yang terjadi pada Adam dan separuhnya yang lebih baik di surga sampai saat itu. Dia 

datang praktis. 

Teguran Ilahi kepada pemeluknya meminta agar percakapan dalam surah ini 

lebih dari 33% pelanggaran Bani Israil dari Ayat 47 sampai pasal 123. Bani Israil 

menahan berkah dari mendapatkan Allah; meremehkan keselamatan mereka dari 

cengkeraman Firaun, mereka memuja anak lembu itu; membuat permohonan kepada 

Musa sebagai jenis mentalitas perbaikan, anggapan, dan perlawanan; meskipun fakta 

bahwa permintaan materi mereka dipenuhi, mereka sebenarnya menentang bagian 

Allah swt mereka bahkan membunuh para Nabi secara tiba-tiba, melanggar jaminan 

sehingga mereka pantas mendapatkan celaan dan murka Allah swt, dan Allah swt 

menjadikan mereka kelompok yang rendah hati, digulingkan, dan jauh dari keringanan 

hukuman-Nya.1 

Surah ini menjelaskan pokok-pokok syariat Islam bagi orang-orang yang 

beriman kepadanya, dalam batas-batas cinta dan muamalah, seperti membangun 

petisi, membayar zakat, puasa Ramadhan, perjalanan ke Ka'bah, jihad di jalan Allah 

swt., mendalangi hal-hal tentang perang, menentukan bentangan panjang Qamariyah 

(jadwal Hijriah), yang tergantung pada arah bulan sebagai waktu standar yang relevan 

dalam usaha yang ketat. 

Dalam surat ini terdapat ayat terpanjang dalam al-Qur'an, khususnya bait 

kewajiban, yang mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan hutang seperti membuat 

catatan, melihat perjanjian, melihat hukum untuk wanita dan pria. Surah ini ditutup 

                                                           

1Wahbah al-Zuh}ai>li>, al-Tafsi>r al-Muni>r: fi> al-‘Aqidah wa al-Syari>ah wa al-Manhaj, Terj. Abdul 

Hayyie al-Kattani, Tafsir al-Muni>r: Akidah,Syariah, Manhaj, Jilid II, h. 45. 
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dengan mengingatkan untuk berdamai dengan Allah swt, menawarkan permohonan 

luar biasa yang mencakup ajakan untuk keterusterangan dan keringanan.2 

Sedangkan pembenaran penamaan surah ini disebut surah al-Ba>qarah dengan 

alasan di dalamnya terdapat catatan baqa>rah (sapi), yang diminta oleh Allah swt 

kepada Bani Israil untuk menyembelihnya untuk mengungkap jubah siapa yang benar-

benar membunuh. seseorang di antara mereka, dengan memukul orang mati dengan 

salah satu organ sapi sehingga dia hidup kembali dengan izin Allah kemudian, pada 

saat itu, memberi tahu mereka karakter sipembunuh. Kisah ini dimulai dari ayat 67 

dari surah al-Baqarah. Kisah ini benar-benar menarik, membuat telinganya tercengang 

dan perlu memperhatikannya. 

Sedangkan keunggulan suara ini sangat luar biasa dan penghargaannya sangat 

luar biasa. Surah ini disebut juga Futshaathul-Qur'an (Tenda Al-Qur'an) karena 

ukurannya yang besar, megah, dan mengandung banyak hukum dan pelajaran. Seperti 

yang disabdakan Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, “Jangan jadikan rumahmu seperti 

kuburan. Tidak diragukan lagi, setan menghindari rumah di mana Surah al-Baqarah 

dibaca. (Hadis Riwayat Muslim dan at-Tirmidzi Dari Abu Hurairah.3 

 

 

 

 

 

                                                           

2Wahbah al-Zuh}ai>li>, al-Tafsi>r al-Muni>r: fi> al-‘Aqidah wa al-Syari>ah wa al-Manhaj, Terj. Abdul 

Hayyie al-Kattani, Tafsir al-Muni>r: Akidah,Syariah, Manhaj, Jilid II, h.46 

3Wahbah al-Zuh}ai>li>, al-Tafsi>r al-Muni>r: fi> al-‘Aqidah wa al-Syari>ah wa al-Manhaj, Terj. Abdul 

Hayyie al-Kattani, Tafsir al-Muni>r: Akidah,Syariah, Manhaj, Jilid II, h.47. 



44 
 

 
 

2. Ayat dan Terjemahan 

نُـوْا كَمَاۗ   اٰمَنَ  النَّاسُ  قاَلُوْ ۗ  ا انَُـؤْم نُ  كَمَاۗ   اٰمَنَ  السُّفَهَا ءُ  ۗ   الَََّ ۗ   ا نّـَهُمْ هُمُ السُّفَهَا  ءُ وَلٰك نْ  وَا ذَا ق يْلَ لََمُْ اٰم 
 لََّّ يَـعْلَمُوْنَ 

 

Terjemahnya: 

Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Berimanlah kamu sebagaimana orang 

lain telah beriman!” Mereka menjawab, “Apakah kami akan beriman seperti 

orang-orang yang kurang akal itu beriman?” Ingatlah, sesungguhnya mereka 

itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.4 

3. Mufradat Ayat 

نُـوْا  اٰم 

Merupakan bentuk fi’il amr (kata kerja perintah) yang berasal dari kata kerja 

lampau  أمن yang berasal dari tiga huruf. Menurut Ibnu Faris dalam kitab Maqa>yis al-

lugah bahwa kata tersebut memunyai dua asal: pertama al- ama>nah ( َُالْأَمَانة) lawan al-

khiya>nah (  َالْْ يَانة), dengan arti suku>n al-qalb (سُكُونُ الْقَلْب= ketenteraman jiwa); kedua 

tashdi>q ( ُالتَّصْد يق=membenarkan, percaya).5 Kadang-kadang kata a>mi>n (آمي) 
dimaksudkan sebagai doa dengan makna 'perkenankanlah' (استحب= istajib). Namun, 

kata a>mi>n (آمي) yang satu ini bukanlah ism fa>'il, melainkan ism fi'l amar (yaitu kata 

yang berbentuk kata benda, tetapi mengandung pengertian kata kerja perintah atau 

kalimat perintah). Bentuk penulisannya selalu dengan fathah nun, yaitu amin (آمي), 

                                                           

4 LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 3 

5 Ah}mad bin  Fa>ris Zakariya> , Mu'jam Maqa>yis al-Lugah, Juz I (t.t.: Da>r al-fikr, 1979), h. 311. 
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barisanya tidak pernah mengalami perubahan; lain halnya dengan ism fa>’il yang bisa 

mengalami perubahan sesuai dengan kedudukannya di dalam kalimat.6 

Kata a>min  di dalam bentuk mufrad (tuggal) di sebut 6 kali dalam Al-Qur’an, 

yaitu di dalam QS al-Baqarah [2]:126, QS a>li ‘Imra>n [3]:97, QS Ibrahim [14]:35, QS  

al-Qashash [28]:57, QS al-‘Ankabu>t [29]: 67, dan QS Fushshilat [41]: 40, sedangkan 

di dalam bentuk jamak disebutkan 10 kali.7 

 االسُّفَهَا ءُ 

Kata safah adalah bentuk masdar dari safiha-yasfahu-safahan (-سفه-يسفه
berakar dari huruf-huruf si ,(سفها >n, fa>, dan ha>’, serta menunjukkan arti khiffah wa 

sakhafah ( خ  ف ةً و سَافة = ‘ringan’ dan ‘kurag akal’). Dari makna denotative pertama 

berkembang menjadi, antara lain, ‘bodoh’ atau ‘tidak tahu’ karena itu merupakan 

sesuatu yang kurang akal, seperti terdapat di dalam hadits Nabi saw.: ( َللك بـْرُ  منْ سَف ه
 kesombongan adalah tidak mengetahhui kebenaran dan melecehkan (الَْْ ق   و غمص الن اس

orang lain; boros dengan harta; ‘menghauskan’ karena menyebabkan air dari tubuh 

sepertinya ringan sehingga hilang; ‘bergerak tidak teratur arah’ karena dengan ringan 

menyebar ke mana-mana seperti di sebutkan di dalam syair Arab.8 
Kata safah  dan berbagai bentuknya, di dalam al-Qur’an terulang sebelaskali, 

yakni satu kali di dalam bentuk fi’il, safiha (QS al-Baqarah [2]; 130); dua kali di dalam 

bentuk fa>’il, safih (QS al-Baqarah [2]: 282 dan QS al-Jin [72]: 4); dan tujuh kali di 

dalam bentuk ism, yaitu tiga kali di dalam bentuk singular, safaha/safa>hah (QS al-

                                                           

6M. Quraish Shihab dkk, Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata, Jilid I (Cet,I; Jakarta: 

Lentera Hati, 2007), h. 85. 

7 M. Quraish Shihab dkk, Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata, Jilid I, h. 85. 

8 M. Quraish Shihab dkk, Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata, Jilid III (Cet,I; Jakarta: 

Lentera Hati, 2007), h. 857. 
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An’a>m [6]: 140 dan QS al-A’ra>f [7]: 66-67); serta lima kali di dalam bentuk flural, 

sufaha>’ (QS al-Ba>qarah [2]: 13 tersebut dua kali dalam ayat ini dan 142, QS an-Nisa> 

[4]: 5, serat QS al-A’ra>f [7]: 155.9 

Artinya orang-orang yang lemah akalnya. yang dimaksud disini adalah lah 

orang-orang orang bodoh dan manusia manusia yang lemah. makna asal dari kata as-

safah adalah khiffah (ringan).10 

 لََّّ يَـعْلَمُوْنَ 
Kata ini berasal dari kata bahasa Arab yaitu  ًعَلمَِ -يعَْلمَ  -عِلْما artinya mengetahui.11 

Dalam artian kata diterjemahkan mereka tidak mengetahui.12   َلََّّ  يَـعْلَمُوْن kata ini di 

artikan juga dengan mengetahui hakikat sesuatu, dan itu ada dua jenis; pertama, 

mengetahui jenis (zat) sesuatu, dan kedua, menetapkan sesuatu dengan kebenaradaan 

sesuatu lainnya yang menjadikannya ada ataupun menafikannya. Jenis yang pertama 

ia membentuhkan pada satu objek.13 
Contohnya seperti firman Allah swt yang berbunyi: 

بُونَ  ب ه   عَدُوَّ  اللَّه   وَعَدُوَّكُمْ  وَآخَر ينَ  م نْ   وَأعَ دُّوا لََمُْ  مَا اسْتَطعَْتُمْ  م نْ  قُـوَّةٍ  وَم نْ  ر باَط   الْْيَْل   تُـرْه 
 دُونِ  مْ  لََّ  تَـعْلَمُونَـهُمُ  اللَّهُ  يَـعْلَمُهُمْ  وَمَا تُـنْف قُوا م نْ  شَيْءٍ  فِ   سَب يل   اللَّه   يُـوَفَّ  إ  ليَْكُمْ  وَأنَْـتُمْ  لََّ  تُظْلَمُونَ 

Terjemahannya: 

                                                           

9 M. Quraish Shihab dkk, Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata, Jilid III, h. 857. 

10 Wahbah al-Zuh}ai>li>, al-Tafsi>r al-Muni>r: fi> al-‘Aqidah wa al-Syari>ah wa al-Manhaj, Terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani, Tafsir al-Muni>r: Akidah,Syariah, Manhaj, Jilid II (Cet. I; Jakarta: Gema 

Insani, 2013), h.58. 

11 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia ( Jakarta: Pt Hidakara Agung, Januari 1989), h. 

277.  
12 Edham Syifa’i, Kamus Lengkap Al-Qur’an, (Cet. I; jakarta Selatan: Cv. Al-Hasanah,1993), 

h. 5. 

13 Abu> al-Qa>sim al-H{usain bin Muh}ammad al-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi>>> Gari>b al-

Qur’a>n , Terj. Ahmad Zaini Dahlan, Kamus al-Qur’an, Jilid II, h. 774. 
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Kamu tidak mengetahuinya sedangkan Allah mengetahuinya. QS. Al-Anfa>l/8: 

60.14 

 Jenis kedua adalah yang membutuhkan pada dua objek.15 Contohnya seperti 

firman Allah swt yang berbunyi: 

نُوهُنَّ  اللَّهُ  أعَْلَمُ  ب إ يَاَنِ  نَّ  فإَ نْ  عَل مْتُمُوهُنَّ   راَتٍ  فاَمْتَح  نَاتُ  مُهَاج  ياَ أيَّـُهَا الَّذ ينَ  آمَنُوا إ ذَا جَاءكَُمُ  الْمُؤْم 
ل   لََمُْ  وَلََّ  هُمْ  يََ لُّونَ  لََنَُّ  وَآتوُهُمْ  مَ ا أنَْـفَقُوا وَلََّ  جُنَاحَ  عَلَيْكُمْ   عُوهُنَّ  إ لََ  الْكُفَّار   لََّ  هُنَّ  ح  نَاتٍ  فَلَا  تَـرْج  مُؤْم 

كُوا ب ع صَم   الْكَوَاف ر   وَاسْألَُوا مَا أنَْـفَ قْتُمْ  وَلْيَسْألَُوا مَا أنَْـفَقُوا  أَنْ  تَـنْك حُوهُنَّ  إ ذَا آتَـيْتُمُوهُنَّ  أُجُورَهُنَّ  وَلََّ  تُُْس 
نَكُمْ  وَاللَّهُ  عَل يم   حَك يم    ذَل كُمْ  حُكْمُ  اللَّه   يََْكُمُ  بَـيـْ

Terjemahannya: 

Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman. QS  

al-Mumtahanah/60: 10.16 

 Dan firman-Nya yang berbunyi: 

ُُ  اللَّهُ  الرُّسُلَ  فَـيـَقُولُ    يَـوْمَ  يََْمَ
Terjemahannya: 

Ingatlah hari diwaktu Allah swt mengumpulkan para rasul Allah swt QS al-

Ma>idah/5: 109.17 

 Sampai pada firman-Nya yang berbunyi: 

 لََّ  ع لْمَ  لنََا

Tejemahannya: 

Tidak ada pengetahuan kami (tentang itu). QS al-Ma>idah/5: 109.18 

 Ini menunjukkan bahwa akal mereka pun tidak mengetahuinya. Kata ُالْع لْم  juga 

dilihat dari sisi lainnya terhadap duajeni; pertama ilmu nadzari (teori), kedua 

ilmu’mali (praktik). Ilmu nadzari adalah ilmu yang apabila kita sudah mengetahuinya 

                                                           
14 LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 254. 

15 Abu> al-Qa>sim al-H{usain bin Muh}ammad al-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi>>> Gari>b al-

Qur’a>n , Terj. Ahmad Zaini Dahlan, Kamus al-Qur’an, Jilid I, h. 774. 
16 LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 812. 
17 LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 169. 
18 LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 168. 
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maka sempurnalah kita. Contonhya seperti ilmu tentang adanya sesuatu yang ada di 

alam. Sedangkan ilmu ‘amali adalah ilmu yang tidak akan sempurna ilmu tersebut 

kecuali dengan mempraktekkannya. Contohnya seperti ilmu tentang tata cara 

beribadah. Kata  ُأعْلَمْ تُه dan kata ُعَلَّمْتُه  asalnya satu arti, hanya saja pemberitahuan atau 

pengajaran pada kata  ُأعْلَمْتُه menggunakan kabar yang cepat, sedangkan pemberitahuan 

atau pengajaran pada kata  ُعَلَّمْتُه menggunakan cara yang terus menerus dan berulang 

kali hingga pemberitahuan itu benar-benar sampai dan memberikan pengaruh terhadap 

diri orang yang diberikannya. Sebagian dari mereka berkata:”Kata ُالْتـَّعْل يم  yang berarti 

pengajaran atau pemberitahuan adalah penggerakan diri untuk menggambarkan 

makna-makna, sedangkan kata   ُلتَّعلُّم yang berarti belajar mengetahui adalah perhatian 

diri untuk menggambarkan makna-makna tersebut.” Mungkin saja dalam kata  ُالتَّعلُّم 
yang berarti belajar, ia dapat mengandung makna  ُالإعْلَام yang berarti pemberitahuan 

jika pembelajaran itu dilakukan secara terus menerus.19 Contohnya seperti firman 

Allah swt yang berbunyi: 

 قُلْ  أتَُـعَلِّمُونَ  اللَّهَ  ب د ين كُمْ  وَاللَّهُ  يَـعْلَمُ  مَا فِ   السَّمَاوَات   وَمَا فِ   الْأَرْض   وَاللَّهُ  ب  كُلِّ  شَيْءٍ  عَل يم  
Terjemahannya: 

Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu?. QS  al-

Hujura>t/49: 16.20 

Dari sisi ontologi, pengetahuan ini ada dua. Pertama, pengetahuan atas esensi 

sesuatu itu sendiri. Kedua, pengetahuan adanya sesuatu berdasarkan atas sesuatu yang 

lain yang keberadaan dan ketidaan sesuatu yang lain itu bergantung pada sesuatu yang 

pertama itu. Demikian pula dari segi aksiologi, pengetahuan itu dibagi dua; 

pengetahuan teoretis yang hanya mencakup pada tataran pengetahuan saja, dan 

                                                           
19 Abu> al-Qa>sim al-H{usain bin Muh}ammad al-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi>>> Gari>b al-

Qur’a>n , Terj. Ahmad Zaini Dahlan, Kamus al-Qur’an, Jilid II, h. 775. 
20 LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 756. 
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pengetahuan praktis yang tidak cukup untuk hanya diketahui, tetapi juga harus 

dilaksanakan.21 

4. Muna>sabah Ayat 

Kata munasabah berasal dari tsulatsi mujarrodnya ب–س-ن  na>sabah yang 

berarti yang berarti hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain Ahmad bin Faris bin 

Zakaria kata nasab juga dapat berarti keturunan sebab keturunan itu adalah adanya 

hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya munasabah berarti muqorobah atau 

kedekatan dan kemiripan hal ini Tentunya bisa terjadi antara dua hal atau lebih 

sedangkan kemiripan tersebut dapat terjadi pada seluruh unsur-unsurnya dapat juga 

terjadi pada sebagian nya saja.22 

Dengan demikian munasabah menurut istilah adalah adanya kecocokan, 

kepantasan dan keserasian antara ayat dengan ayat atau surah dengan Surah, atau 

munasabah adalah kemiripan yang terdapat pada hal-hal tertentu dalam Alquran baik 

Pada surat maupun pada ayat-ayatnya yang menghubungkan antara uraian yang satu 

dengan yang lain.23 

 Munasabah dibagi menjadi 7 bagian yaitu: 

a. Antara surah dengan surat sebelumnya. 

b. Nama surah dengan tujuan turunannya. 

c. Antara ayat dengan ayat. 

d. Kalimat demi  kalimat dalam ayat . 

e. Penutup ayat (fashilah) dengan kandungan ayatnya. 

                                                           

21 M. Quraish Shihab dkk, Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata, Jilid I, h. 20. 

22 Budihardjo, Pengantar Ilmu Tafsir Al-Qur’an  ( LP2M IAIN Salatiga, 2020), h.  34. 

23 Budihardjo, Pengantar Ilmu Tafsir Al-Qur’an  (Salatiga, LP2M IAIN, 2020), h.  34-35. 
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f. Awal uraian surat dengan akhir urainnya. 

g. Penutup surat terdahulu dengan awal surah berikutnya (M. Quraish Shihab, 

1984: 6). 

 Dalam membahas ketujuh macam munasabah tersebut, di sini akan 

dikemukakan secara berurutan, yaitu sebagai berikut24: 

a. Antara surat dengan surat Sebelumnya 

Contoh antara QS Quraisy/106 dan QS al-Ma’ûn/ 107. 

يلَاف  قُـرَيْشٍ ) تَاء  وَالصَّيْف  )1لإ   ( الَّذ ي 3( فَـلْيـَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبـَيْت  )2( إ يلَاف ه مْ ر حْلَةَ الشِّ
نْ خَوْفٍ )  (4أطَْعَمَهُمْ م نْ جُوعٍ وَآمَنـَهُمْ م 

ين  ) ( 3( وَلََّ يََُضُّ عَلَى طَعَام  الْم سْك ي  )2ل كَ الَّذ ي يدَعُُّ الْيَت يمَ )( فَذَ 1أرَأَيَْتَ الَّذ ي يُكَذِّبُ ب الدِّ
( وَيََنْـَعُونَ الْمَاعُونَ 6( الَّذ ينَ هُمْ يُـراَءُونَ )5( الَّذ ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِ  مْ سَاهُونَ )4فَـوَيْل  ل لْمُصَلِّيَ )

(7) 

Hubungan antara dua surat tersebut adalah: 

1). Dalam surat Quraisy, Allah swt membebaskan manusia dari kelaparan, 

sedangkan dalam surat al-Ma’ûn, Allah mencela orang yang tidak menganjurkan 

dan tidak memberi makan orang miskin. 

2). Dalam surat Quraisy, Allah memerintahkan agar manusia 

menyembah-Nya, sedangkan dalam surat al-Ma’ûn, Allah mencela orang yang 

25salat dengan lalai dan riya’. 

 

                                                           

24 Budihardjo, Pengantar Ilmu Tafsir Al-Qur’an , h. 35. 

25Budihardjo, Pengantar Ilmu Tafsir Al-Qur’an , h. 35-36. 
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a. Muna>sabah dengan ayat sebelumnya 

Pada ayat 8 sampai 16 menerangkan tentang ciri dan karakter orang-ornag 

munafik, tema-tema ayat sebelumnya ayat 1 sampai 5 ciri-ciri orang beriman dan ayat 

6 sampai 7 ciri-ciri orang kafir. 

Ayat yang penulis kaji masuk pada rangkaian ayat ciri dan karakter orang-

orang munafik, yakni pada ayat 8 yang menerangkan sifat orang munafik yang 

menggaku dirinya beriman padahal dirinya ingkar sebagaimana firman-Nya  َالنَّاس   وَم ن 

ؤُْم ن يَ  يَـقُولُ  مَنْ  ر  وَمَا هُمْ بِ  آمَنَّا ب اللَّه  وَب الْيـَوْم  الْْخ  (Di antara manusia ada yang mengatakan: 

"Kami beriman kepada Allah dan Hari kemudian," pada hal mereka itu sesungguhnya 

bukan orang-orang yang beriman.). 

Kemudian pada ayat 9 menipu Allah swt padahal dia menipu diri sendiri, 

sebagaimana firman Allah  َيُُاَد عُونَ اللَّهَ وَالَّذ ينَ آمَنُوا وَمَا يَُْدَعُونَ إ لََّّ أنَْـفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُون 

(Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya 

menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar). 

Sedangkan pada ayat 10 sebelumnya dia menipu dirinya dia tidak menyadari 

dirinya memiliki penyakit dalam hatinya sebagaimana firman Allah swt  َرَض  فِ  قُـلُوبِ  مْ م 

 فَـزاَدَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا 
 
اَ ألَ يم   عَذَاب   وَلََمُْ  ۗ يَكْذ بوُنَ  كَانوُا بِ   (Dalam hati mereka ada penyakit, lalu 

ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka 

berdusta).26 
 Kemudian, al-Qur’an menyinggung sifat-sifat mereka pada ayat 11, yang salah 

satunya adalah klam sebagai “pembuat kebaikan” padahal kenyataannya mereka 

                                                           

26Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Kementrian Agama Ri, al-Qur’an dan 

Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019, h. 3. Selanjutnya ditulis LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an 

dan Terjemahannya. 
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melakukan kerusakan sebagaimana firman Allah swt.27   دُوا فِ  الْأَرْض وَإ ذَا ق يلَ لََمُْ لََّ تُـفْس 
اَ قاَلُوا مُصْل حُونَ  نََْنُ  إ نََّّ  (Dan bila dikatakan "Sesungguhnya kami orang-orang yang 

mengadakan perbaikan".).28 

Sedangkan ayat 12 anggapan mereka bahwa mereka melakukan kerusakan dia 

tidak sadar akan kerusakan sehingga dosa melimpah dan melebihi batas yang merekah 

lakukan, sebagaimana firman Allah swt  َدُونَ وَلَٰك نْ لََّ يَشْعُرُون  ,Ingatlah) إ نّـَهُمْ هُمُ الْمُفْس 

sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka 

tidak sadar).29  

Lalu lanjut ayat 13, kemudian masi sifat dari kelompok kaum munafik adalah 

pokok pembahasan penulis, kecaman orabg munafik yang menganggap bodoh ( ُالسُّفَهَاء 
) orang yang beriman padahal mereka sendiri tidak tahu ( َلََّ يَـعْلَمُون).30 Ayat ini 

menjelaskan anggapan mereka adalah orang yang bijaksana  dan pintar. Mereka 

anggap orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang dungu dan terlalu mudah 

percaya.31 Sebagaimana firman Allah swt  نُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قاَلُوا أنَُـؤْم نُ كَمَا وَإ ذَا ق يلَ لََمُْ آم 
وَلَٰك نْ لََّ يَـعْلَمُونَ  السُّفَهَاءُ  هُمُ  إ نّـَهُمْ  أَلََّ ۗ   السُّفَهَاءُ  آمَنَ   (Apabila dikatakan kepada mereka: 

"Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman". Mereka menjawab: 

"Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman?" 

Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh; tetapi mereka tidak tahu.) 

a. Muna>sabah dengan ayat-ayat setelahnya 

                                                           

27Allamah Kamal Faqih dkk, Tafsir Nurul Qur’an, Jilid I (Cet II; April  2006, Al-Huda), h. 99-

100. 

28 LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, , h. 3 

29 LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, , h. 3 
30Aisyah Arsyad Embas, Menuntun Anda Memahami dan Menghafal Al-Qur’an (Juz 1), 

(Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 67.  

31 Allamah Kamal Faqih dkk, Tafsir Nurul Qur’an, Jilid I (Cet II; April  2006, Al-Huda), h. 

99-101. 
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Ayat setelahnya masi membahas tentang kelompok ayat karakteristik atau ciri 

orang munafik yakni pada ayat 14 sampai 16. 

Dalam ayat 14 orang munafik menampakkan sisinya dari bermuka duanya, 

mereka berpura-pura menampakkan keimanan ketika bertemu dengan oranh-orang 

mukmin,sebagaimana Firman Allah swt: 

اَ نََْنُ مُسْتـَهْز ئُ  وَإ ذَا لَقُوا الَّذ ينَ آمَنُوا قاَلُوا آمَنَّا وَإ ذَا خَلَوْا إ لََٰ  ونَ شَيَاط ين ه مْ قاَلُوا إ نَّا مَعَكُمْ إ نََّّ  

Terjemahnya 

“Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka 
mengatakan: "Kami telah beriman". Dan bila mereka kembali kepada syaitan-
syaitan mereka, mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami sependirian dengan 
kamu, kami hanyalah berolok-olok".32 

Sedangkan pada ayat 15 pembalasan Allah swt kepada golongan munafik atas 

apa yang di perbuatnya sebagaimana Firman Allah swt: 

فِ  طغُْيَانِ  مْ يَـعْمَهُونَ اللَّهُ يَسْتـَهْز ئُ بِ  مْ وَيََدُُّهُمْ   

Terjemahnya 

Allah akan (membalas) olok-olokan mereka dan membiarkan mereka 
terombang-ambing dalam kesesatan mereka.33 

Ayat 16 menjelaskan jalan apa yanag mereka pililh, sesungguhnya mereka bisa 

mendapatkan petunjuk seandainya mau. Petunjuk itu juga disediakan untuk mereka dan 

sudah ada di tangan mereka,akan tetapi mereka mengambil jalan kesesatan.34 

Sebagaimana Firman Allah swt: 

َتْ تِ َارَتُـهُمْ وَمَا كَانوُا مُ  تَد ينَ هْ أوُلَٰئ كَ الَّذ ينَ اشْتـَرَوُا الضَّلَالَةَ ب الَْدَُىٰ فَمَا رَبِ   

                                                           

32 LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, , h. 3 

33 LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, , h. 4. 

34Sayyid Qut}b, Tafsi>r Fi> Zila>l al-Qur’a>n, Terj. As’ad Yasin dkk, Tafsir fi Zhilalil Qur’an: Di 

Bawah Naungan al-Qur’an, Jilid I (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.54. 
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Terjemahannya  

Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah 

beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.35 

 

4. Tafsiran Ayat 

 

ۗ   اٰمَنَ النَّاسُ  نُـوْا كَمَا  وَا ذَا ق يْلَ لََمُْ اٰم 

Firman Allah swt,  ُْوَا ذَا ق يْلَ لََم “Apabila dikatakan kepada mereka” yakni: 

kepada orang-orang munafik, menurut pendapat Muqatil dan lainnya.   اٰمِن وْا كَمَا  اٰمَنَ النَّاس 

“Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman,” maksudnya, 

benarkanlah Muhammad swa dan syariatnya sebagaimana orang-orang Muhajirin dan 

penduduk Madinah yang membenarkannya.36 

Sedangkan penafsiran lain apabila dikatakan kepada orang-orang munafik 

komplotan rendah dan rencana kejahatan kalian dengan mengobarkan fitnah, memata-

matai untuk kepentingan kaum kafir, dan memprovokasi suku-suku Arab untuk 

memusuhi kaum muslimin adalah kerusakan mereka akan menjawab, “kenyataannya 

bukan seperti yang kalian sangka” sebetulnya Kami hanyalah mengadakan perbaikan 

yang kami inginkan tidak lain adalah perbaikan” Allah membantah mereka merekalah 

orang-orang merusak akan tetapi mereka tidak menyadari bahaya perbuatan mereka 

                                                           

35 LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, , h. 4 

36Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid I, h. 484. 
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dan tidak merasakan perusakan ini disebabkan itu telah menjadi insting mereka 

tertanam dalam karakter mereka.37 

Abu Kabir menceritakan kepada kami, katanya: Utsman bin Sa’id 

menceritakan kepada kami dari Bisyr bin Umarah dari Abu Rauq dari Adh-Dhahak 

dari Ibnu Abbas tentag firman Allah:  ُنُـوْا كَمَا  اٰمَنَ النَّاس  Apabilah dikatakan“وَا ذَا ق يْلَ  لََمُْ  اٰم 

kepada mereka: ‘Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman,” ia 

berkata: dan jika dikatakan kepada mereka benarkanlah seperti halnya para sahabat 

Muhammad telah membenarkannay, katakanlah bahwa ia adalah seorang Nabi dan 

Rasul, dan bahwasanya apa yang diturunkan kepadanya adalah benar, dan percayalah 

dengan adanya hari akhirat dan bahwasanya kalian akan dibangkitkan.38 

Alif pada kata نُـوْا  ,adalah alif qatha’, sebab kamu berkata (berimanlah) اٰم 

‘Yu’minu’. Kaf pada kata   كَمَا berbeda pada posisi nashab, karena ia adalah na’at 

kepada masdar yang dihilangkan, yakni: keimanan seperti keimanan orang-orang 

tersebut.39 

Dimasukkannya alif lam ta’rif pada kata ( ُالنَّاس) padahal yang dimaksud 

hanyalah sebagaian mereka dan bukan seluruhnya, karena mereka adalah orang-orang 

yang dikenal oleh orang-orang yang diajak bicara dalam ayat ini. Dan makna ayat: 

berimanlah kalian seperti halnya orang-orang yang kalian kenal beriman kepada Allah, 

                                                           

37Wahbah al-Zuh}ai>li>, al-Tafsi>r al-Muni>r: fi> al-‘Aqidah wa al-Syari>ah wa al-Manhaj, Terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani, Tafsir al-Muni>r: Akidah,Syariah, Manhaj, Jilid II (Cet. I; Jakarta: Gema 

Insani, 2013), h.58. 

38Abu> Ja’far al-T{abari>, Ja>mi’ al-Baya>n fi> Ta’wil al-Qur’a>n (t.t.: Muassasah al-Risalah, 2000), 

Terj. Ahmad abdurraziq dkk, Tafsir ath-Thabari, Jilid I (t.t.: Pustaka Azzam, t.th.), h. 359-360. 

39Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid I, h. 484. 
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Muhammad saw, Al-Qur’an dan hari kiamat. Karena itulah dimasukkan alif lam pada 

kata ini, seperti halnya dalam ayat:40 

 

ۗ   اٰمَنَ السُّفَهَا ءُ  ۗ  ا انَُـؤْم نُ كَمَا   قاَلُوْ 

 Firman Allah swt,  ُا انَُـؤْم نُ كَمَا  اٰمَنَ  السُّفَهَا ء  mereka menjawab, ‘Akan“ قاَل وْ 

berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman?,” 

maksudnya, para sahabat Muhammad saw. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dari 

Ibnu Abbas juga: Para ahli kitab yang beriman. Perkataan di atas diucapkan oleh 

orang-orang yang beriman. Mereka mengucapkan itu dengan tujuan mengejek dan 

megolok-olok. Maka Allah memberitahukannya kepada Nabi-Nya dan orang-orang 

yang beriman. Dia juga menegaskan bahwa kebodohan, kurang akal dan sesatnya 

pemikiran mereka adalah watak dan sifat mereka. Bahkan Dia memberitahukan bahwa 

merekalah orang-orang yang bodoh, akan tetapi mereka tidak tahu, akibat tertutupnya 

hati mereka.41 

 Ath-Thabari: Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amru bin 

Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakankepada kami 

dari as-Suddi tentang khabar (riwayat) yang diriwayatkannya-dari Abu Malik dan Abu 

Shalij dari Ibnu Abbas-dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu Mas’ud-dan dari 

beberapa orang sahabat Nabi saw:  فهَاَۤء ا انَ ؤْمِن  كَمَا  اٰمَنَ السُّ  Mereka menjawab, “Akan) قاَل وْ 

                                                           

40Abu> Ja’far al-T{abari>, Ja>mi’ al-Baya>n fi> Ta’wil al-Qur’a>n (t.t.: Muassasah al-Risalah, 2000), 

Terj. Ahmad abdurraziq dkk, Tafsir ath-Thabari, Jilid I (t.t.: Pustaka Azzam, t.th.), h. 360. 

41Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid I, h. 484. 
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berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman?”): Yang 

mereka maksud adalah para sahabat Nabi saw.42 

 Al Kalbi meriwayatkan dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini turun 

pada orang-orang Yahudi. Artinya: apabilah dikatakan kepada mereka yakni orang-

orang Yahudi, “Berimanlah kalian sebagaimana orang-orang beriman, seperti 

Abdullah bin Salam dan sahabatnya.” Mereka menjawab, “Akan berimankah kami 

sebagaimana orang-orang yang bodoh itu beriman?”.43 

 Abu Ja’far berkata: Maksudnya, bahwa jika dikatakan kepada orang-orang 

yang mengaku beriman agar berimanlah kalian kepada Muhammad saw dan apa yang 

diturunkan kepadanya seperti halnya orang-orang lain telah beriman kepadanya. 

Maksudnya, seperti halnya orang-orang mukmin yang telah beriman kepadanya. Ini 

sesuai dengan riwayat berikut:44 

Asal as-safah (bodoh) dalam Bahasa Arab adalah al-khiffah (ringan) dan ar-

riqqah (tipis). Dikatakan, tsaubun safiih, apabilah tenunan baju itu jelek dan ringan, 

atau tenunan baju itu telah rusak dan tipis. Tasaffahat ar-riih asy-syajar . angina 

membuat pohon itu miring. Tasaffahtu asy-sai’a’. aku merehkannya. As-Safah lawan 

al-hilm (bijaksana). Ada yang mengatakan bahwa as-safah itu adalah seorang yang 

banyak minum air namun dan tidak merasa puas.45  

                                                           

42Muhammad Ahmad Isawi, Tafsir Ibnu Mas’ud, t.d. h.  149. 

43 Muhammad Ahmad Isawi, Tafsir Ibnu Mas’ud, t.d. h.  149. 

44Abu> Ja’far al-T{abari>, Ja>mi’ al-Baya>n fi> Ta’wil al-Qur’a>n (t.t.: Muassasah al-Risalah, 2000), 

Terj. Ahmad abdurraziq dkk, Tafsir ath-Thabari, Jilid I, h. 359. 

 

45Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid I, h. 484-

485. 
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 وَن عْمَ  اللَّهُ  حَسْبُـنَا واوَقاَلُ  إ يَاَناً فَـزاَدَهُمْ  فاَخْشَوْهُمْ  لَكُمْ  جَََعُوا قَدْ  النَّاسَ  إ نَّ  النَّاسُ  لََمُُ  قاَلَ  الَّذ ينَ 
  الْوكَ يلُ 

(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang ketika ada orang-

orang mengatakan kepadanya, "Orang-orang (Quraisy) telah mengumpulkan pasukan 

untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka," ternyata (ucapan) itu 

menambah (kuat) iman mereka dan mereka menjawab, "Cukuplah Allah (menjadi 

penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung."46  

Penakwilan firman Allah: ( ُقاَلُوا أنَُـؤْم نُ  كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء) “Mereka menjawab: 

‘Akan berimanlah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman?’.47” 

Musa bin Harun Al Hamdani menceritakan kepadaku, katanya: Amru bin 

Hamad menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang berita yang disebutkannya 

dari Malik, dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas, dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu 

Mas’ud, dari sejumlah sahabat Rasulullah saw: ( ُقاَلُوا أنَُـؤْم نُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء) “Mereka 

menjawab: Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu 

beriman?’,” yang mereka maksud adalah para sahabat Rasulullah saw.48 

 Al-Mutsanna bin Ibrahim menceritakan kepadaku, katanya: Ishak bin Al-

Hajjaj menceritakan kepada kami, katanya: Abdullah bin Abi Ja’far menceritakan 

kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi’bin Anas ia berkata: ( َنُ كَمَا آمَن قاَلُوا أنَُـؤْم 
 Mereka menjawab: ‘Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang“ (السُّفَهَاءُ 

                                                           

46 LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya. , h. 98. 

47Abu> Ja’far al-T{abari>, Ja>mi’ al-Baya>n fi> Ta’wil al-Qur’a>n (t.t.: Muassasah al-Risalah, 2000), 

Terj. Ahmad abdurraziq dkk, Tafsir ath-Thabari, Jilid I, h. 360. 

48Abu> Ja’far al-T{abari>, Ja>mi’ al-Baya>n fi> Ta’wil al-Qur’a>n (t.t.: Muassasah al-Risalah, 2000), 

Terj. Ahmad abdurraziq dkk, Tafsir ath-Thabari, Jilid I, h. 361. 
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bodoh itu telah beriman?’,” yang mereka maksud adalah para sahabat Rasulullah 

saw.49 

 Yunus bin Abdul A’la menceritakan kepadaku, katanya: Ibnu Wahab 

memberitahukan kepada kami, katanya: Abdurrahman bin Zaid bin Aslam membaca:( 

 Mereka menjawab: ‘Akan berimankah kami sebagaimana“ (قاَلُوا أنَُـؤْم نُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ 

orang-orang yang bodoh itu telah beriman?’,” ia berkata: ini adalah perkataan orang-

orang munafik, mereka bermaksud para sahabat Rasulullah saw.50  

 Abu Karib menceritakan kepada kami, katanya: Utsman bin Sa’ad 

menceritakan kepada kami dari Bisyr bin Umarh dari Abu Rauq dari Adh-Dhahak dari 

Ibnu Abbas tentang firman Allah: ( ُقاَلُوا أنَُـؤْم نُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء) “Mereka menjawab: 

‘Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu beriman?’,”  ia 

berkata: ini adalah perkataan orang-orang munafik, mereka bermaksud para sahabat 

Rasulullah saw.51   

 Adapun sebab masuknya alif lam ta’rif dalam kata (ayat) adalah sama seperti 

masuknya alif lam ta’rif dalam kata (ayat) seperti yang telah kami jelaskan 

sebelumnya. Dan dengan demikian ayat ini menjadi dalil, bahwa orang yang 

menganggap hukuman Allah hanya ditimpahkan atas orang yang kufur kepada-Nya 

secara membangkang setelah mengetahui kebenaran adalah salah sama sekali.52 

                                                           

49Abu> Ja’far al-T{abari>, Ja>mi’ al-Baya>n fi> Ta’wil al-Qur’a>n (t.t.: Muassasah al-Risalah, 2000), 

Terj. Ahmad abdurraziq dkk, Tafsir ath-Thabari, Jilid I, h. 361-362 

50Abu> Ja’far al-T{abari>, Ja>mi’ al-Baya>n fi> Ta’wil al-Qur’a>n (t.t.: Muassasah al-Risalah, 2000), 

Terj. Ahmad abdurraziq dkk, Tafsir ath-Thabari, Jilid I, h. 362 

51Abu> Ja’far al-T{abari>, Ja>mi’ al-Baya>n fi> Ta’wil al-Qur’a>n (t.t.: Muassasah al-Risalah, 2000), 

Terj. Ahmad abdurraziq dkk, Tafsir ath-Thabari, Jilid I, h. 362 

52Abu> Ja’far al-T{abari>, Ja>mi’ al-Baya>n fi> Ta’wil al-Qur’a>n (t.t.: Muassasah al-Risalah, 2000), 

Terj. Ahmad abdurraziq dkk, Tafsir ath-Thabari, Jilid I, h. 362 
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فهَاَۤء     Artinya orang yang lemah akalnya. Yang dimaksud di sini adalah orang السُّ

bodoh dan manusia lemah. Arti asli dari kata as-safah adalah khiffah (ringan).53 

  أَلََّ  إ نّـَهُمْ  هُمُ  السُّفَهَاءُ  وَلَك نْ  لََّ  يَـعْلَمُونَ 
Penakwilan firman Allah ( َأَلََّ  إ نّـَهُمْ  هُمُ  السُّفَهَاءُ  وَلَك نْ  لََّ  يَـعْلَمُون) “Ingatlah 

sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu.” 
 Abu Ja’far berkata: Ini adalah informasi dari Allah tentang orang-orang 

munafik yang pendusta, ragu dan mengingkari kebenaran, bahwa mereka adalah 

orang-orang yang bodoh dan lemah pikirannya dalam memilih akidah yang 

dianggapnya membawa kebaikan bagi dirinya. Inilah hakikat orang yang bodoh, yaitu 

mengira baik padahal buruk, dan mengira mengadakan perbaikan padaahal membuat 

kerusakan. Demikianlah orang munafik, ia bermakiat kepada Allah tapi mengaku 

menaati-Nya, kufur kepada-Nya tapi mengaku beriman kepada-Nya, menceakakan 

dirinya tapi mengira menyelamatkannya. Demikian Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, 

sebagaimana berikut:54 

Abu Karib menceritakan kepada kami, katanya: Utsman bin Sa’id 

menceritakan kepada kami dari Bisyr bin Umaeah, dari Abu Rauq, dari Adh-Dhahak, 

dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: ( َأَلََّ  إ نّـَهُمْ  هُمُ  السُّفَهَاءُ  وَلَك نْ  لََّ  يَـعْلَمُون) “Ingatlah, 

sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu,”  ia 

berkata: mereka adalah orang-orang yang bodoh tetapi tidak berpikir.55 

                                                           

53Wahbah al-Zuh}ai>li>, al-Tafsi>r al-Muni>r: fi> al-‘Aqidah wa al-Syari>ah wa al-Manhaj, Terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani, Tafsir al-Muni>r: Akidah,Syariah, Manhaj, Jilid I (Cet. I; Jakarta: Gema 

Insani, 2013), h.58. 

54Wahbah al-Zuh}ai>li>, al-Tafsi>r al-Muni>r: fi> al-‘Aqidah wa al-Syari>ah wa al-Manhaj, Terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani, Tafsir al-Muni>r: Akidah,Syariah, Manhaj, Jilid I, h.58. 

55Wahbah al-Zuh}ai>li>, al-Tafsi>r al-Muni>r: fi> al-‘Aqidah wa al-Syari>ah wa al-Manhaj, Terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani, Tafsir al-Muni>r: Akidah,Syariah, Manhaj, Jilid I, h.58. 
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Firman Allah swt.  َوَلٰك نْ لََّّ يَـعْلَمُوْن “Tetapi mereka tidak tahu,” sama seperti 

 Tetapi mereka tidak sadar.” Al ‘lm adalah mengetahui apa yang“ وَلَٰك ن لََّّ يَشْعُرُونَ 

diketahui seperti adanya. Dikatakan: ‘alimtu asy-syai’a, a’lamuhu ‘ilman, (aku 

mengetahuinya). ‘Aalamtu ar-rajula fa ‘alamtuhu, a’lamuhu (dengan dhammah, untuk 

bentuk lampau). Ghalabtuhu bil ‘ilmi (aku mengatasinya dengan ilmu).56 Yang mana 

al-ilm  berarti keyakinan dan kesesuaian dengan kenyataan karena kerusakan di muka 

bumi adalah hal yang dapat diketahui dengan panca indera, tetapi mereka tidak 

memiliki indera sehingga mereka merasakannya. Adapun iman, itu adalah perkataan 

hati, hanya diketahui oleh mereka yang mengetahui esensinya. iman tidak sempurna 

kecuali dengan ilmu-ilmu tertentu, mereka tidak memiliki pengetahuan sampai 

mereka mencapai esensi iman.57 

Jelaslah sudah bahwa dakwah yang diserukan kepada mereka di Madinah 

adalah agar mereka beriman dengan tulus, lurus dan bersih dari hawa nafsu. iman 

orang-orang yang ikhlas dan masuk Islam secara totalitas, Menyerahkan dirinya 

kepada Allah, Ah dan membuka hatinya untuk menerima Rasulullahsaw. yang 

memberikan pengarahan kepada mereka, lantai mereka mematuhinya secara utuh 

dengan hati yang ikhlas dan tulus. mereka Inilah manusia-manusia yang menyeru 

orang-orang orang munafik supaya Beriman seperti Seperti mereka dengan keimanan 

yang tulus, jelas, dan konsisten.58 

                                                           

56Wahbah al-Zuh}ai>li>, al-Tafsi>r al-Muni>r: fi> al-‘Aqidah wa al-Syari>ah wa al-Manhaj, Terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani, Tafsir al-Muni>r: Akidah,Syariah, Manhaj, Jilid I, h.58. 

57Wahbah al-Zuh}ai>li>, al-Tafsi>r al-Muni>r: fi> al-‘Aqidah wa al-Syari>ah wa al-Manhaj, Terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani, Tafsir al-Muni>r: Akidah,Syariah, Manhaj, Jilid I, h.58. 

58Sayyid Qut}b, Tafsi>r Fi> Zila>l al-Qur’a>n, Terj. As’ad Yasin dkk, Tafsir fi Zhilalil Qur’an: Di 

Bawah Naungan al-Qur’an, Jilid I (Cet. I, h.53. 
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 Jelas pula bahwa orang-orang munafik itu memandang rendah kepatuhan 

kepada Rasulullahsaw. ini dan mereka menganggapnya khusus bagi orang-orang 

miskin saja yang tidak layak menduduki posisi yang terhormat. oleh karena itu, itu 

mereka mengucapkan perkataan ini,’ akan beriman kah kami sebagaimana orang-

orang bodoh itu telah beriman?’’  karena itu, datanglah jawaban yang telak dan 

ketetapan yang pasti, “ ingatlah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang 

bodoh, tetapi mereka tidak tahu.”59 

 Memang, Kapankah orang yang bodoh itu mengerti bahwa dirinya bodoh? 

Kapankah orang yang menyimpang itu menyadari bahwa dia telah jauh dari jalan yang 

benar? 

 Kemudian disebutkan sifat terakhir yang mengungkapkan sejauh mana 

hubungan antara orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi pendendam itu. 

mereka tidak hanya berdusta dan menipu, bertindak bodoh dan mengaku aku, tetapi 

mereka juga melakukan kelemahan, ke tercela, dan persengkongkolan di dalam 

kegelapan.60 

B. al-Sufaha> dalam pada QS. Al-Nisa>’/4: 5 

1. Kajian Surah An-Nisa  

Surah an-Nisa> adalah salah satu surah Madaniyyah terdiri dari 176 ayat. Surah 

an-Nisa> adalah surah al-Qur’an yang keempat. Imam Bukhari meriwayatkan dari 

sayyidah ‘Aisyah r.a., ia berkata, “Surah an-Ni```sa> tidak turun kecuali  saya sudah hidup 

                                                           

59 Sayyid Qut}b, Tafsi>r Fi> Zila>l al-Qur’a>n, Terj. As’ad Yasin dkk, Tafsir fi Zhilalil Qur’an: Di 

Bawah Naungan al-Qur’an, Jilid I, h.53. 

 

60 Sayyid Qut}b, Tafsi>r Fi> Zila>l al-Qur’a>n, Terj. As’ad Yasin dkk, Tafsir fi Zhilalil Qur’an: Di 

Bawah Naungan al-Qur’an, Jilid I, h.53. 
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bersama dengan Rasulullah saw.” Sayyidah ‘Aisyah r.a. memulai hidupnya dengan 

Rasulullah saw. Pada bulan Syawal tahun pertama Hijri```````````ayah.61 

 Di dalam kitab al-Mustadrak, al-Hakim meriwayatkan dari Abdurrahman bin 

Abdullah bin Mas’ud, “Sesungguhnya di dalam surah an-Nisa> terdapat lima ayat yang 

saya tidak akan mau menukarnya meski dengan dunia seisinya. Lima ayat tersebut 

adalah. 

 

1. Ayat 40 

2. Ayat 31 

3. Ayat 48 dan ayat 116 

4. Ayat 64 

Surah an-Nisa> ini disebut dengan surah an-Nisa>ul kubra> karena banyaknya 

hokum-hukum yang berkaitan dengan perempuan yang terkadang di` dalamnya. 

Sedangkan surah ath-Thalaq sebagai bandingannya disebut dengan nama surah an-

Nisa>’ul qurshara>. 

Kandungan surah an-Nisa> ini mengandung penjelasan tentang hukum-hukum 

keluarga terkecil embrio atau unsur hukum-hukum keluarga terkecil dan keluarga 

besar, yaitu masyarakat Islam dan hubungannya dengan masyarakat lainnya. Surah 

an-Nisa> menjelaskan dengan bentuk pemaparan yang begitu indah tentang kesatuan 

asal usul atau keturunan manusia, yaitu bahwa umat manusia berasal dari keturunan 

yang sama. Surah an-Nisa> juga meletakkan “Pengawasan” atau “Pengontrolan” bagi 

                                                           

61 Wahbah al-Zuh}ai>li>, al-Tafsi>r al-Muni>r: fi> al-‘Aqidah wa al-Syari>ah wa al-Manhaj, Terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani, Tafsir al-Muni>r: Akidah,Syariah, Manhaj, Jilid II, h.557-558. 
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hubungan masyarakat umum, yaitu takwa kepada Allah swt terhadap diri sendiri dan 

orang lain, ketika dalam keadaan sendiri maupun ada orang lain.62 

Surah an-Nisa> mengupas secara panjang lebar tentang hukum-hukum 

perempuan, baik kapasitasnya sebagai anak, maupun sebagai istri. Surah an-Nisa> 

menjelaskan bahwa wanita memiliki hak kelayakan secara penuh dan memiliki 

kebebasan atau hak tanggung jawab penuh di dalam kepemilikan harta tidak ada yang 

membatasinya meskipun suaminya sendiri. Surah an-Nisa> juga menjelaskan tentang 

hak-hak perkawinan wanita di dalam keluarga berupa mahar, nafkah, hak untuk 

dipergauli dengan baik, hak waris dari harta peninggalan ayah atau suaminya. Surah 

an-Nisa> juga menjelaskan patokan dasar hubungan sosial, yaitu hubungan sosial 

berdasarkan sikap toleransi, solidaritas, saling mengasihani dan tolong menolong demi 

memperkuat bangunan suatu umat. Hal ini dilengkapi dengan penjelasan tentang 

hubungan suatu komunikasi masyrakat dengan komunitas-komunitas masyarakat 

lainnya, baik dalam taraf sesama masyarakat maupun antara negara. Selanjutnya, 

surah an-Nisa> juga menjelaskan tentang kaidah-kaidah akhlak, moral, etika, interaksi 

dan kerja sama yang bersifat internasiaonal. Begitu juga menjelaskan tentang 

beberapa hukum yang berkaitan dengan keadaan aman maupun keadaan perang, 

menjelaskan tentang beberapa sisi atau bentuk bantahan terhadap Ahli Kitab yang 

selanjutnya dirasa perlu juga untuk menjelaskan tentang serangan atau hujatan yang 

di pusatkan kepada kaum munafik. Semua ini untuk menegakkan sebuah komunitas 

                                                           

62 Wahbah al-Zuh}ai>li>, al-Tafsi>r al-Muni>r: fi> al-‘Aqidah wa al-Syari>ah wa al-Manhaj, Terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani, Tafsir al-Muni>r: Akidah,Syariah, Manhaj, Jilid II, h.558. 
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masyrakat yang baik dalam kawasan negara Islam dan membersihkannya dari bentuk-

bentuk akidah yang sesat.63 

2. Ayat dan Terjemahan 

 

لََمُْ  تُـؤْتوُا السُّفَهَاءَ أمَْوَالَكُمُ الَّتِ  جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ ق يَامًا وَارْزقُُوهُمْ ف يهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواوَلََّ 
 قَـوْلًَّ مَعْرُوفاً

Terjemahnya  

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna 

akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah 

sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta 

itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.64 

3. Mufrada>t Ayat 

 جَعَلَ 

Kata ini diartikan dengan ‘menjadikan atau menciptakan’. Arti itu bersifat 

umum dan dapat digunakan untuk segala bentuk perubahan. Kata ja’ala dengan kata 

turunnya di dalam al-Qur’an disebut 346 kali terdapat di dalam 66 surah. 65Merupakan 

kata yang berlaku umum umum pada seluruh fi’il (kata kerja). Maka ia lebih umum 

                                                           

63 Wahbah al-Zuh}ai>li>, al-Tafsi>r al-Muni>r: fi> al-‘Aqidah wa al-Syari>ah wa al-Manhaj, Terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani, Tafsir al-Muni>r: Akidah,Syariah, Manhaj, Jilid II (Cet. I; Jakarta: Gema 

Insani, 2013), h.558-559 

64 Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Kementrian Agama Ri, al-Qur’an dan 

Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019), h. 

105. Selanjutnya ditulis LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya. 

65 M. Quraish Shihab dkk, Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata,Jilid I (Cet,I; Jakarta: 

Lentera Hati, 2007), h. 368. 
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dari pada  َف ـع ل (melakukan), ُصن (berbuat) dan kata-kata lain yang menjadi 

saudaranya.66 Kata ini bisa digunakan dalam lima bentuk: 

 Pertama, diberlakukan seperti kata  َصَار dan  َطفََق (memulai/lantas), sehingga ia 

tidak memerlukan objek ( ْالْمُتـَعَدِّي ) sama sekali. Seperti kalimat  جَعَلَ زَيْد  يَـقُلُ كَذَا (lantas 

Zaid berkata demikian).67 Kedua, diberlakukan seperti kata  َأوَْجَ د (menciptakan), 

sehingga ia muta’addi (membutuhkan objek) pada satu maf’u>l (objek). Seperti pada 

firman-Nya: 

 وَجَعَلَ الظُّلُمَات  وَالنُّورَ 

 

Terjemahnya 

“Dan menciptakan gelap dan terang.”68 (QS. al-An’a>m/6: 1) 

 Ketiga, mewujutkan sesuatu dari sesuatu serta membentuknya. Diantaranya 

adalah firman Allah Swt69: 

كُمْ  م نْ  لَكُمْ  جَعَلَ  أزَْوَاجًا أنَْـفُس   

Terjemahnya 

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri.70” (QS. an-
Nahl/16: 72) 

                                                           

66 Abu> al-Qa>sim al-H{usain bin Muh}ammad al-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi>>> Gari>b al-

Qur’a>n , Terj. Ahmad Zaini Dahlan, Kamus al-Qur’an, Jilid I, h. 397. 

67Abu> al-Qa>sim al-H{usain bin Muh}ammad al-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi>>> Gari>b al-

Qur’a>n , Terj. Ahmad Zaini Dahlan, Kamus al-Qur’an, Jilid I, h. 398. 

68 LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 172 

69Abu> al-Qa>sim al-H{usain bin Muh}ammad al-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi>>> Gari>b al-

Qur’a>n , Terj. Ahmad Zaini Dahlan, Kamus al-Qur’an, Jilid I, h. 398. 

70LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 383 



67 
 

 
 

 Keempat, menjadikan sesuatu pada satu keadaan bukan pada keadaan yang 

lain. Seperti pada firman Allah Swt71: 

ف راَشًا الْأَرْضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذ ي  

Terjemahnya 

“Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu.72” (QS. al-
Baqarah/2: 22) 

 Kemila, menetapkan sesuatu pada sesuatu, baik itu benar maupun salah. 

Contoh untuk sesuatu yang benar adalah firman-Nya: 

الْمُرْسَل يَ  م نَ  وَجَاع لُوهُ  إ ليَْك   راَدُّوهُ  إ نَّا  

Terjemahnya 
“Sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya 
(salah seorang) dari para Rasul.73” (QS. al-Qashash/28: 7) 

Sedangkan untuk sesuatu yang salah adalah firman-Nya74: 

يبًا وَالْأنَْـعَام   الَْْرْث   م نَ  ذَرَأَ  م َّا ل لَّه   وَجَعَلُوا نَص   

Terjemahnya 

“Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bahagian dari tanaman dan 
ternak yang telah diciptakan Allah.75” (QS> an-Nahl/16: 57) 

 وَارْزقُوُ

                                                           

71Abu> al-Qa>sim al-H{usain bin Muh}ammad al-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi>>> Gari>b al-

Qur’a>n , Terj. Ahmad Zaini Dahlan, Kamus al-Qur’an, Jilid I, h. 399. 

72 LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 4-5. 

73 LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 555 

74Abu> al-Qa>sim al-H{usain bin Muh}ammad al-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi>>> Gari>b al-

Qur’a>n , Terj. Ahmad Zaini Dahlan, Kamus al-Qur’an, Jilid I, h. 400. 

75 LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya,  h. 380. 
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Terkadang ia digunakan untuk mengartikan pemberia, baik berupa pemberian 

duniawi ataupun ukhrawi, dan terkadang kata  ُالرِّزْق juga digunakan untuk mengartikan 

bagian, dan terkadang kata tersebut juga digunakan untuk mengartikan sesuatu yang 

masuk kedalam mulut untuk dimakan. Dikatakan dalam sebuah kalimat السُلْطانُ  أَعْطَى 

-makanan ر زْقَ  sang raja memberikan rezki kepada tentara.76 Sedangkan ر زْقَ  الْْنُد  

makanan, mata pencarian alat-alat penghidupan; makanan atau minuman yang 

bergizi, penghidupan sehari-hari; berkah dari Tuhan; hak milik.77 

  

4. Asba>b al-Nuzu>l 

 Pada waktu itu wali yang menguasai anak-anak yatim membiarkan begitusaja 

kekayaan yang merupakan warisa dari orang tuanya. Bahkan mereka para wali ikut-

itkutan menghabiskan harta itu sebelum anak-anak itu dwasa. Sehingga setelah 

dewasa menjadi orang yang serba kekurangan. Sehubungan dengan kebiasan seprti 

Allah Swt menurunkan ayat ke-5 dan 6 sebagai perintah terhadap para wali agar 

memelihara harta anak-anak yatim.  Para wali wajib menasarufkan harta tersebut 

sesuai dengan kebutuhan, sehingga pada akhir dewasa nanti anak-anak yatim tidak 

terlantar kehidupanya. Para wali diwajibkan memberikan nafkah dan berkata sopan 

terhadap mereka. Sekiranya anak-anak itu telah baligh dan dapat menguasai harta 

kekayaan, maka kepadanya diserahkan harta benda yang menjadi hak miliknya dengan 

mendatangkan saksi dikala serah terima. Sekiranya wali dalam keadaan fakir, maka 

                                                           

76 Abu> al-Qa>sim al-H{usain bin Muh}ammad al-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi>>> Gari>b al-

Qur’a>n , Terj. Ahmad Zaini Dahlan, Kamus al-Qur’an, Jilid II, h. 56. 
77 Munir Baalbaki dan Roni Baalbaki, Kamus Al Maurid, Arab-Inggris-Indonesia, Terj. 

Acham Sunarto, (Rembang: Halim Jaya,2006), h. 405.  
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boleh makan harta anak-anak yatim dalam batas wajar.(Hr. Syu’bi dari Asyaj dari 

Abdillah bin Sulaiman dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah).78 

5. Muna>sabah ayat 

1) Muna>sabah dengan ayat-ayat sebelumnya. 

Ayat kedua pada surah an-Nisa> menceritakan tentang mengenai seorang anak 

yatim yang meminta hartanya kepada walinya, tetapi ia tak mau memberikannya:(   
 dan (Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) (وَآتوُا الْيَتَامَىٰ أمَْوَالََمُْ 

harta mereka,). (  لُوا الْْبَ يثَ ب الطَّيِّب  Artinya yang hala dengan yang haram, dan وَلََّ تَـتَبَدَّ

janganlah kamu ambil harta yang baik dari anak yatim itu lalu kamu ganti dengan 

harta jelek.79 

Kemudian ayat ketiga, (  ٰطوُا فِ  الْيَتَامَى فْتُمْ أَلََّّ تُـقْس   Dan jika kamu takut) ( وَإ نْ خ 

tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim) sehingga 

sulit bagimu untuk berlaku adil terhadap mereka, lalu kamu takut pula takkan dapat 

berlaku adil di antara wanita-wanita yang kamu kawini –  فاَنْك حُوا  (maka kawinilah)  

‘’yang baik di antara mereka wanita-wanita itu bagi kamu: dua, tiga atau empat’’ dan 

jika kamu takut tidak adil cukup satu.80 

Lanjutan ayat sebelumnya,  ًْلَة -Berikanlah kepada wanita) وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقاَتِ  نَّ نَ 

wanita itu maskawin mereka sebagai pemberian) karena ketulusan dan kesucian hati. 

                                                           

78  Mudjab Mahali, Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur’an Surat Al-Baqarah – An-Nisa>, 

(Cet; I, Juni 2002, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta)  h, 208 

79Jala>l al-Di>n Muh}ammad bin Ah}mad al-Mah}alli dan Jala>l al-Di>n abd al-Rah}man bin Abi> Bakr 

al-Suyu>t}i>, Tafsi>r al-Jala>lain. Jilid I (al-Qa>hirah: Da>r al-Hadi>s\, t.th), h. 310. 

80Jala>l al-Di>n Muh}ammad bin Ah}mad al-Mah}alli dan Jala>l al-Di>n abd al-Rah}man bin Abi> Bakr 

al-Suyu>t}i>, Tafsi>r al-Jala>lain. Jilid I, h. 310-311. 
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Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan 

senaghati, maka terimalah.81 
Sedangkan ayat ini adalah pokok yang penuliskaji, menjelaskan tentang harta 

yang dilarang di berikan yang kurang akal yaitu anak-anak yang belum baling maupun 

dari kalangan laki-laki boros. Sebaiknya sebagai wali sekaligus petunjuk hidupnya, 

dan jikalah mereka dewasa maka harta mereka itu berikanlah kepadanya.82 

Sebagaimana firman Allah Swt:  

قُولُوا لََمُْ قَـوْلًَّ لَكُمْ ق يَامًا وَارْزقُُوهُمْ ف يهَا وَاكْسُوهُمْ وَ  وَلََّ تُـؤْتوُا السُّفَهَاءَ أمَْوَالَكُمُ الَّتِ  جَعَلَ اللَّهُ 
  مَعْرُوفاً

Terjemahnya 

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna 

akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah 

sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta 

itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.)83  

2) Muna>sabah dengan ayat-ayat setelahnya. 

Ayat keenam menjelaskan kadar pantas untuk memberiakan hak waris mereka, 

pertama yaitu saat mereka baling yakni mengenai keagamaan dan tingkah laku 

mereka, ” hingga setelah mereka sampai umur untuk kawin”  artinya telah mampu 

untuk itu melihat keadaan dan usian, menurut Imam Syafii 15 tahun penuh. Tetapi 

jika menurut pendapatmu atau penglihatanmu mereka pandai menjaga agama dan 

                                                           

81Jala>l al-Di>n Muh}ammad bin Ah}mad al-Mah}alli dan Jala>l al-Di>n abd al-Rah}man bin Abi> Bakr 

al-Suyu>t}i>, Tafsi>r al-Jala>lain. Jilid I, h. 311. 

82Jala>l al-Di>n Muh}ammad bin Ah}mad al-Mah}alli dan Jala>l al-Di>n abd al-Rah}man bin Abi> Bakr 

al-Suyu>t}i>, Tafsi>r al-Jala>lain. Jilid I, h. 311. 

83 LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 105 
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harta meka, “ Maka serahkanlah kepada mereka” sedangkan para wali “ secara 

berlebihan”  mereka tergesa-gesa untuk membelikan harta mereka. 84 

Ayat berikut ini diturunkan untuk menolak kebiasaan orang-orang jahiliyah 

yang tidak mau memberi harta warisan kepada golongan wanita dan anak-anak. 

Sebagai ahli waris baik anak laki-laki atau perempuan harta peninggalan ibu dan 

bapak, baik sedikit harta warisan dari peniggalan orangtaunya hak yang pasti yang 

harus diserahkan kepada mereka.85 Sebagaimana firman Allah Swt:  

يب   ل لرِّجَال   يب   وَل لنِّسَاء   وَالْأقَـْرَبوُنَ  الْوَال دَان   تَـرَكَ  م َّا نَص  نْهُ  قَلَّ  م َّا الْأقَـْرَبوُنَ وَ  الْوَال دَان   تَـرَكَ  م َّا نَص   كَثُـرَ  أَوْ  م 
يبًا مَفْرُوضًا نَص    

Terjemahnya 

 Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan 
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan 
ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang 
telah ditetapkan.86 

6. Tafsiran ayat 

مْ قَـوْلًَّ لََُ  وَلََّ تُـؤْتوُا السُّفَهَاءَ أمَْوَالَكُمُ الَّتِ  جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ ق يَامًا وَارْزقُُوهُمْ ف يهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا
 مَعْرُوفاً

Terjemahannya   

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna 

akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah 

                                                           

84Jala>l al-Di>n Muh}ammad bin Ah}mad al-Mah}alli dan Jala>l al-Di>n abd al-Rah}man bin Abi> Bakr 

al-Suyu>t}i>, Tafsi>r al-Jala>lain, Jilid I, h. 312. 

85Jala>l al-Di>n Muh}ammad bin Ah}mad al-Mah}alli dan Jala>l al-Di>n abd al-Rah}man bin Abi> Bakr 

al-Suyu>t}i>, Tafsi>r al-Jala>lain. Jilid I, h. 313. 

86 LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 105. 
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sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta 

itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.87 

Ath-Thabari: Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Al 

Hammami menceritakan kepada kami dari Abdurrahman Ar-Ruasi dari As-Suddi, ia 

berkata-ia menyambungnya sampai kepada Abdullah-, ia berkata, “Yaitu kaum wanita 

dan anak-anak”.88 

 Pertama: Tatkala Allah swt memerintahkan untuk menyerahkan harta mereka 

pada firman-Nya:  )  Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang“ ,(  وَآتوُا الْيَتَامَىٰ أمَْوَالََمُْ  

sudah baligh) harta mereka.” (Qs. Al-Nisa>/4: 2), dan menyerahkan mahar-mahar 

kepada paara istri, ini menjelaskan bahwa tidak boleh diserkan harta orang yang belum 

sempurna akalnya dan belum baligh. Ayat ini juga menetapkan adanya wasiat, wali 

dan kafil (penjamin) bagi anak yatim dan para ulama sepakat bahwa wasiat boleh 

diberikan kepada seorang muslim, mereka lagi tsiqah (kredibel) dan mereka berselisih 

wasiat untuk wanita merdeka, maka sebagian ulama berkata: wanita merdeka boleh 

menerima wasiat.89  

 Ahmad berhujjah bahwa Umar Ra berwasiat kepada Hafshah, dan riwayatkan 

dari Atha’ bin Abu Rabah, ia berpendapat mengenai lelaki yang berwasiat kepada 

istrinya, bahwa seorang wanita tidak boleh menerima wasiat, jika itu dilakukan maka 

wasiat tersebut diberikan kepada seorang lelaki dari kaumnya.90 

                                                           

87 LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 105. 

88 Muhammad Ahmad Isawi, Tafsir Ibnu Mas’ud, t.d. h. 382. 

89 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 69. 

90Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 70. 
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 Para ulama beda pendapat dalam wasiat kepada budak, dimana Asy-Syafi’I, 

Abu Tsaur, Muhammad dan Ya’qub melarangnya. Adapun malik, Al Auzai’ dan Ibnu 

Al Hakam membolehkannya, dimana itu merupakan pendapat An-Nakha’I ketika ia 

berwasiat kepada budaknya, pendapat ini telah disebutkan dalam pembahasan surah 

al-Baqarah, kiranya itu cukup.91 

 Kedua: Firman Allah swt: (  َهَاءَ السُّف  ), kalimat ini telah dijelaskan sebelumnya 

di surah al-Baqarah secara Bahasa. Ulama berbeda pendapat siapakah orang-orang 

yang tidak sempurna akalnya ini! Salim Al Afthas meriwayatkan dari Sa’id bin Jubair, 

ia berkata: mereka adalah anak-anak yatim, tidak diserahkan kepada mereka harta-

harta mereka. An-Nuhas berkata: pendapat ini adalah sebaik-baik perkataan tentang 

ayat ini.92 

 Ismail bin Abu Khalid meriwayatkan dari Abu Malik, ia berkata: mereka 

adalah anak-anak kecil, yang tidak diserahkan harta-harta mereka sehingga mereka 

memakainya tanpa tersisa. Sufyan meriwayatkan dari Al A’raj, dari Mujahid, ia 

berkata: mereka adalah kaum wanita.93 

 An-Nuhas dan selainnya berkata: itu merupakan perkataan yang tidak benar, 

dimana orang-orang menggunakan kata سَفَائه atau سَف يهاَت untuk kaum wanita, karena 

bentuk jamak taksirnya.94 

                                                           

91 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 70. 

92Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 70. 

93Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 71. 

94Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 71. 
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 Dikatakan: janganlah sekali-kali memberikan bagi hasil kepada raja dan jangan 

pula terdapat pengganti yang tidak baik dalam berdagang.95 

 Diriwayatkan dari Umar, bahwa ia berkata: barangsiapa yang tidak pandai, 

maka janganlah berdagang di pasar kami. Demikian pula firman Allah swt: وَلََّ تُـؤْتوُا  "
 Dan jangalah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum“ السُّفَهَاءَ أمَْوَالَكُمُ 

sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu),” yaitu orang yang 

tidak mengerti hukum.96 

 Dikatakan: janganlah menyerahkan kepada orang-orang kafir, oleh sebab itu 

para ulama tidak senang menjadikan kafir dzimmi menjadi pengganti (wali) dalam 

jual-beli, atau memberikan bagi hasil kepadanya.97 

 Abu Musa Al Asy’ari berkata: orang-orang yang belum sempurna akalnya 

adalah orang-orang yang pantas dibatasi tindak tanduknya, pendapat ini merupakan 

pendapat yang global.98 

 Ibnu Khuwaizimandad berkata: adapun pembatasan dan pengontrolan atas 

orang-orang yang belum sempurna akalnya terbagi beberapa kondisi: 

1. Kareana masih kecil. 

2. Karena gila atau semacamnya. 

                                                           

95Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 71. 

96Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 71. 

97Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 71. 

98Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 71. 
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3. Karena buruknya mengenai diri dan hartanya.99 

Sementara orang yang pingsan, menurut Malik sebaiknya tidak dicegah untuk 

memegaang hartanya. Pencegahan ini terkadang berlaku pada hak-hak seorang 

manusia (dirinya sendiri), terkadang juga pada selainnya. Sementara orang yang 

dibatasi berfaidah untuk dirinya sendiri, dan pengontrolan yang berfungsi untuk orang 

lain adalah membatasi gerak-gerik seorang budak, orang bangkrut, orang sakit (pada 

2/3 hartanya), orang yang merugi, dan istri yang terkiat kewajiban menjadi 

pernikahanya, dan seorang gadis (perawan).100 

 Adapun anak kecil, orang gila, tidak ada pertentangan dalam hal melarang dan 

membatasi keduanya. Adapun orang tua yang udzur dikontrol karena ketidak 

mampuannya mengontrol diri dan mengelola hartanya dan tidak dijinkan membuang-

buang harta apapun bentuknya, oleh karena itu ia diumpamakan seperti seorang bayi. 

Sedangkan perbedaan tentang masalah ini akan kami jelaskan pada pembahasan 

berikutnya.101 

 Tidak ada perbedaan apakah ia memakai hartanya untuk maksiat atau ibadah 

dan perkara yang dibolehkan, hanya saja sahabat-sahabat kami (ulama Maliki) 

berbeda pendapat jika ia menggunakan hartanya untuk ibadah. Di antara mereka ada 

yang melarang dan pula yang tidak.102 

                                                           

99Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 72. 

100 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 72. 

101 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 72. 

102 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 72. 
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 Adapun untuk seorang budak, para ulama sepakat hal itu dibatasi dan 

dikontrol, demikian juga terdapat orang yang berhutang yang dibebaskan 

tanggungannya berdasarkan ijma’ para sahabat dan perlakuan Umar terhadap Usaifi’ 

Juhainah, hal ini disebutkan oleh Malik dala Al Muwaththa’, juga perlakuan tersebut 

berlaku terhadap anak gadis yang belum dewasa pemikirannya sebab ia belum bias 

berpikir secara logis dan matang bagi dirinya sampai ia menikah dan berinteraksi 

dengan orang-orang sekelilingnya, sehingga ia tahu mana yang bermanfaat dan tidak 

bermanfaat baginya.103 

 Sedangkan batasan pengontrolan suami terhadap istri didasari sabda Nabi saw, 

“Tidak diberikan seorang istri yang akad nikahnya dipegang oleh suami menguasai 

hartanya sepenuhnya kecuali hanya sepertiganya saja”.104 

 Al Qurthubi menjelaskan: Adapun seorang yang bodoh (jahil) dengan hukum-

hukum syar’i, jika ia tidak bias mengontrol pengeluaran hatanya maka harta tersebut 

tidak boleh diberikan sepenuhnya kepadanya, sebab ketidak tahuannya tentang hal-

hal yang merusak, transaksi jual beli atau apa yang haram dan halal, hal ini juga 

berlaku kepada ahli azimmi sebab dikhawatirkan ia melakukan transaksi yang 

berunsur riba dan sesuatu yang haram Wallahu a’lam.105 

 Para ulama berbeda pendapat tantang peng-idhafah-han ayat diatas kepada 

mukhathab-nya (mitra bicara) yaitu safih (yang belum sempurna akalnya), pendapat 

                                                           

103 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 72-

73. 

104 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 73. 

105 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 73. 



77 
 

 
 

pertama mengatakan harta itu pengeluarannya disandarkan kepada mereka (yang 

mengontrol pengeluarannya) sebab harta itu berbeda ditangan dan control mereka, 

sebagaimana firman Allah swt,   ْم كُ س  فُ نْـ ىٰ أَ لَ وا عَ لِّمُ سَ  Dan ucapkanlah salam kepada“ فَ

dirimu sendiri.”  (An-Nur/24: 61), dan juga firman Allah,    ْفاَقـْتُـلُوا أنَْـفُسَكُم “Maka 

bunuhlah diri kamu.”  (Al-Baqarah/2: 54), pendapat lain mengatakan bahwa 

penyandaran kata harta itu berpindah-pindah dari satu tangan ke tangan lain dan dari 

satu pemilik ke pemilik lain, maksudnya harta itu adalah miliknya sebagaimana ke 

pemilik lain, maksudnya harta itu adalah miliknya sebagaimana ketika ia 

membutuhkannya, menjaganya seperti ia menjaga jiwanya dan melindungi 

kehormatannya, dan itu merupakan tanggung jawabnya.106 

 Pendapat kedua berkata Abu Musa Al Asy’ari, Ibnu Abbas, Al Hasan dan 

Qatadah bahwa khithab (pesan) ayat tersebut kepada makna sebenarnya.107 

 Ibun Abbas berkata, “Tidak diberikan seorang suami memberikan hartanya 

dan apa yang menjadi tanggung jawabnya sekaligus merupakan penopang 

kehidupannya kepada istri-istri dan anak-anaknya, dan sehingga ia jatuh miskin, akan 

tetapi suamilah yang mengatur dan menafkahi mereka, dan orang-orang yang tidak 

sempurna akalnya ini termasuk para istri, anak-anak, seorang anak lelaki yang mulai 

menginjak remaja, pendapat ini mereupakan pendapat Mujahid dan Abu Malik 

tentang makna orang-orang yang tidak sempurna akalnya (safih).108 

                                                           

106 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 73-

74. 

107 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 74. 

108 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 74. 
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 Ketiga: Ayat ini menunjukkan pembolehan mengontrol dan membatasi ruang 

gerak orang-orang yang tidak sempurna akalnya, berdasarkan perintah Allah swt,   ََّوَل
 Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum“ تُـؤْتوُا السُّفَهَاءَ أمَْوَالَكُمُ 

sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu).” Dan firman Allah 

 Jika yang berhutang itu orang lemah akalnya atau“ فإَ نْ كَانَ الَّذ ي عَلَيْه  الَْْقُّ سَف يهًا أوَْ ضَع يفًا

lemah (keadaannya)”,  (QS. al-Baqarah/2: 282), oleh karena itu berdasarkan ayat 

perwakilan untuk mengontrol orang-orang yang tidak sempurna akalnya, maka hal 

tersebut juga berlaku kepada orang-orang yang tidak sempurna akalnya, maka hal 

tersebut juga berlaku kepada orang-orang yang lemah dan makna lemah disini kembali 

kepada makna anak kecil dan orang yang belum baligh, sebab penyebutan safih adalah 

sebuah celaan atau aib, dan seseorang tidak akan dicela atas apa yang todak menjadi 

tanggung jawabnya, sebagaiman tidak dicatat dosa apa yang dikatakan oleh Al 

Khathabi.109 

 Keempat: Ulama berbeda pendapat mengenai perbuatan yang telah dilakukan 

oleh seorang yang tidak sempurna akalnya sebelum ia dibatasi aktivitasnya.110 

 Malik dan para sahabatnya selain Ibnu Al Qasim berpendapat bahwa segala 

perbuatan dan urusan safih (orang yang idiot atau bodoh) boleh dilakukan sampai 

imam memberikan kuasa padanya untuk mengelola hartanya, dan ini juga merupakan 

pendapat Asy-Syafi’I dan Abu Yusuf.111 

                                                           

109 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 74-

75. 

110Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 75. 

111 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 75. 
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 Ibnu Al Qasim berkata: “Segala aktivitas dan perbuatan safih tidak diberikan 

selama imam belum memberikan kuasa padanya”.112 

 Kemudian Asbagh berkata, “Apabila Nampak ketidak sempurnaan akalnya 

maka  segala perbuatan dan urusannya tertolak dan tidak sah, dan sebaliknya jika tidak 

tampak maka perbuatannya dianggap sah sampai imam memberikan batasan dan 

control terhadapnya.” Hujjah Ibnu Al Qasim berdasarkan hadits riwayat Al 

Bukhariyang berasal dari Jabir bahwa seorang lelaki memerdekakan seorang budak 

sedangkan ia tidak memiliki harta selain budak tersebut, namun hal itu ditolak oleh 

Nabi saw, akan tetapi beliau tidak membatasinya atau mengontrolnya sebelumnya.113 

 Kelima: Para ulama juga berbeda pendapat tentang membatasi ruang gerak dan 

interaksi orang tua yang sudah udzur. Malik dan kebanyakan ahli fikih berpendapat 

bahwa tersebut dibatasi ruang gerak dan muamalahnya.114 

 Disisi lain Abu Hanifah berkata bahwa seorang yang telah baligh dan berakal 

tidak boleh dibatasi ruang gerak gerak dan muamalahnya, selama ia tidak melakukan 

hal-hal yang merugikan dan menghambur-hamburkan hartanya, sebaliknya jika hal 

tersebut terjadi maka hartanya ditahan sampai ia berumur dua puluh lima tahun, dan 

jika telah sampai umur tersebut maka wajib menyerahan seluruh harta kepadanya 

dalam kondisi apapun, apakah ia menghambur-hamburkanya atau tidak, karena ia 

seakan-akan telah dipingit selama dua belas tahun dan terlahir kembali sehingga 

                                                           

112 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 75. 

113 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 75. 

114 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 76. 



80 
 

 
 

tinggal enam bulan kemudian ia akan menjadi seorang kakek atau bapak, dan saya 

malu terlalu membatasi dan mengontrol orang yang hampir menjadi kakek.115 

 Pendapat lain mengatakan bahwa waktu pelarangan tersebut berlaku jika sikap 

menghambur-hamburkan hartanya itu berjalan terus disetiap muamalahnya, dan 

sedangkan pelarangan itu hanyalah sebagai sikap berhati-hati, dan semua pendapat ini 

lemah dari sisi pandangan nash dan logika.116 

 Ad-Daraquthni meriwayatkan, Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan Ash-

Shawwaf menceritakan kepada kami, Hammad bin Syu’aib memberitahukan kepada 

kami, Syuraikh bin Yunus memberitahukan kepada kami, Ya’qub bin Ibrahim Abu 

Yunus Al Qadhi memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Urwah memberitahukan 

kepada kami, dari bapaknya, bahwa Abdullah bin Ja’far mendatangi Zubair, kemudian 

ia berkata: “Sesungguhnya aku telah membeli ini dan itu, kemudian Ali mendatangi 

Amirul Mukminin dan memintanya menghalangiku melakukannya, Zubair berkata: 

“Aku adalah patner bisnismu”, lalu Ali menemui Ustman dan berkata: ‘Sesungguhnya 

Ibnu Ja’far membeli ini dan itu, maka halangilah ia’, Zubair berkata: ‘Aku adalah 

patner bisnisnya’, mendengar hal tersebut Ustman berkata: ‘Bagaimana aku bias 

menghalanginya sedangkan patner bisnisnya berada disisinya yaitu Zubair?”.117 

 Ya’qub berkata: “aku lebih condong mengambil pendapat menghalanginya dan 

mengontronya, menghalagi dan membatali transaksi orang tersemut, namu jika ia 

                                                           

115 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 76. 

116 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 76. 

117 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 77-

77. 
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melakukannya sebelum dihalangi atau dibatasi maka transaksi tersebut sah”, Ya’qub 

bin Ibrahim berkata bahwa Abu Hanifah tidak menghalagi hal tersebut dan juga tidak 

mengontrol, sedangkan perkataan Ustman, ‘Bagaimana mungkin aku menghalanginya 

sedangkan patner bisnisnya senantiasa bersamanya?” menujukkan pembolehan 

pembatasan ruang gerak transaksi ddan muamalah kepada orang tua yang udzur.118 

 Abdullah bin Ja’far dilahirkan di Habsyah, dan ia adalah anak yang pertama 

lahir pada masa keislaman ibunya, kemudian bapaknya membwanya menemui Nabi 

saw, pada saat perang Khaibar, kemudian ia mendengarkan Firman Allah dan hadits 

dari beliau Saw, sementara perang Khaibar terjadi pada tahun 5H, alasan ini 

tertentunya menyanggah pendapat Abu Hanifah, dan dalilnya akan kami sebutkan 

pada pembatasan selanjutnya, Insya Allah.119 

 Keenam: Firman Allah Swt,    جَعَلَ الله لكُمْ ق يَماً  ل ت  ا “Yang dijadikan Allah 

sebagaimana pokok kehidupan”, yaitu untuk kebutuhannmu di dunia dan 

kemaslahatan agamamu, sedangkan kata (  ا ل ت) terdapat tiga cara tulis, (  ال ت) dan (  الل ت) 
dibaca dengan meng-kasrah-kan huruf akhirnya, sedangkan ( ْاللَّت) dibaca dengan di-

sukun-kan.120 

 Demikian juga berlaku pada bentuk mutsanna-nya terdapat tiga cara 

pembacaan,  َتاَن  ال ل  dan  َال لَتا dengan membuang huruf nun, terkhir  َّال لَتاَن, sedangkan bentuk 

jamaknya akan kami bahas pada surah ini, insya Allah. Kata  َُالق يام dan  ُالق وَام bermakna; 

                                                           

118 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 77. 

119 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 77. 

120 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 77-

78. 
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apa yang menjadi tanggung jawabmu cesa maknawi, contohnya;  ُفُلَان  ق يامَُ آَهْل ه  وَ ق وَام
 .artinya lelaki tersebut adalah penanggung jawab dan pengurus urusan keluarganya بَـيْت ه  

Sebab dikasrahkannya hufruf qaf maka hufur wau boleh digantikan dengan huruf 

ya’.121 

 Penduduk Madina membacanya menjadi,  َق يَما tanpa menyebutkan huruf alif. 

Al Kisa’I dan Al Farra’ berkata:  ًق يَما dan   ق وَاما bermakna ق يامًَا dan keduanya di-nashab-

kan kepada masdar-nya, yang artinya, ‘Janganlah kalian berikan harta kalian kepada 

orang-orang yang belum sempurna akalnya yang tidak bias mengurus urusannya dan 

tidak mempertanggung jawabnnya’.122 

 Al Akhfasy berkata, “Maknanya adalah  ْقاَئ مَة  ب أمُُور  كُم (mengurus urusan kalian) 

dan ia berpendapat bahwa kata tersebut berbetuk jama, para ulama Bashrah 

berpendapat bahwa seperti kata ق يَمَة   bentuk jamaknya adalah  ق يَاماً    sebagai bentuk  د يََةَ   

jamak dari kata   دِيَم yang artinya َجَعَلَ الله ق يَمَة  ل لََشْياء namun Abu Ali menilai salah 

pendapat ini, lalu ia berkata, “Kata tersebut berasal dari masdhar seperti   ق يَام dan   وَام  ق  

kata aslinya adalah   ق وَم hanya saja menggunakan huru ya’ pada kata ini bertentangan 

dengan kebanyakan pemakaian kata tersebut (Syadz) seperti   يَاد  yang merupakan ج 

bentuk jamak dari    جَوَاد . Adapun kata ق وَمًا dan ق وَامًا artinya teguh dalam mengurus 

segalah urusan dan senantiasa menjaganya.”123 

                                                           

121 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 77-

78. 

122 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 78. 

123 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 78. 
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 Al Hasan dan An-Nakha’I membacanya dengan merubahnya kepada bentuk 

jamak    تى اللاَّ . Sedangkan menurut kebanyakan ulama   ال ت merupakan kata yang juga 

dapat digunakan pada bentuk jamak. Al Farra’ berkata, “Kebanyakan Bahasa Arab 

menggunakan kata  ُتَ ال لَوَات ى والَأمْوَالَُّل    النَّسَاء demikian juga kata itu digunakan pada selain 

harta, hal ini disebutkan oleh An-Nuhas.”124 

 Ketujuh: Firman Allah  ْوَارْزقُُوهُمْ ف يهَا وَاكْسُوهُم “Berilah mereka belanja dan 

pakaian (dari hasil harta itu).” Pendapat lain mengatakan maknanya adalah, 

diwajibkan atas kamu memberi makan dan pakaian kepada mereka. Ini merupakan 

pendapat yang wajibkan seorang suami memberi makan dan pakain kepada istri dan 

anak-anaknya yang masi kecil, dan ini juga merupakan dalil kewajiban seorang bapak 

memberikan nafkah anaknya demikian juga seorang suami kepada istrinya, 

berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Abu Hurairah Ra. Ia 

berkata: Nabi bersabda.125 

 “sebaik-baik sedekah adalah yang berasal dari hata orang yang telah cukup, 

tangan diatas lebih baik dari pada tangan dibawah, dan mulailah (memberi sedekah 

itu) kepada tanggungan yang terdekat, seorang istri boleh berkata: ‘engkau beri 

makanku atau ceraikanku’. Dan seorang hamba berkata, berikanlah makanan padaku 

maka engkau dapat memmanfaatkan (tenagaku)’ dan seorang anak berkata, 

‘berikanlah makan padaku sampai ada orang memperkerjakanku?.”126 

                                                           

124 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 79. 

125 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 79. 

126 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 79-

80. 
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 Kemudian para sahabat bertanya: wahai Abu Hurairah apakah engkau 

mendengar hadits ini dari Rasulullah Saw? Ia menjawab: Tidak, perkataan ini berasal 

dari kantong hikmah Abu Hurairah”.127 

 Al Muhallab berkata: “Nafkah kepada keluarga dan kerabat hukumnya wajib 

berdasarkan Ijma ulama” dan hadits ini merupakan dalil kewajiban tersebut.128 

 Kedelapan: Ibnu Al Mundzir berkata: “Para ulama berbeda pendapat tentang 

nafkah seorang anak yang telah baligh sedangkan ia tidak memiliki harta ataupun 

pekerjaan.129 

 Sekelompok ulama berpendapat bahwa bapaknya berkewajiban menafkahi 

anaknya sampai ia mandiri. Sedangkan bagi anak perempuan sampai ia menikah dan 

suaminya telah menggaulinya, dan jika ia diceraikan setelah melakukan hubungan 

intima tau suaminya wafat setelah itu maka bapaknya tidak lagi berkewajiban 

menafkahinya, namun jika ia menceritakannya sebelum melakukan hubungan intim 

maka kewajiban tersebut kembali menjadi tanggung jawab bapanya.130 

 Kesembilan: Seorang kakek tidak berkewajiban menafkahi cucunya, dan ini 

merupakan pendapat Malik.131 

                                                           

127 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 80. 

128 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 80. 

129 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 80 

130 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 80. 

131 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 80. 
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 Sekelompok ulama berpendapat bahwa seorang kakek berkewajiban 

menafkahi cucunya sampai ia baligh atau haid, kemudian setelah itu ia tidak 

berkewajiban melakukannya, kecuali mereka itu menderita penyakit kronis atau cacat, 

dan hal ini berlaku keepada anaknya, cucu dan keturunannya selama mereka tidak 

memiliki bapak, sedangkan selain itu mereka wajib menafkahi dirinya sendiri. Ini 

merupakan pendapat Asy_Syafi’I, namun sebagain ulama mewajibkan seorang kakek 

menafkahi anak-anaknya yang telah baligh, baik laki maupun perempuan, selama 

mereka tidak memiliki harta maka mereka dapat memanfaatkan harta bapaknya, hal 

ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw terhadap Hindun, 

 “Ambillah dari harta (suamimu) secukupnya umtuk (menafkahi) dirimu dan 

anakmu dengan cara yang baik.”132 

 Juga hadits Abu Hurairah, 

 “Seorang anak berkata: ‘berikanlah makan padaku sampai ada orang 

memperkerjakanku?” 

 Ini merupakan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh 

penghasilan dan mencari pekerjaan, berbeda dengan orang yang telah baligh, mereka 

tidak akan mengatakan perkataan tersebut, sebab mereka telah sampai pada masa 

untuk berusaha dan mencari pekerjaan. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt, حَتَّ إ ذَا
 Sampai mereka telah mencapai usia baligh untuk menikah”, oleh karena“ بَـلَغُوْا النِّكَاحَ 

itu mereka menjadikan mencapai usia matang untuk memiliki sebagai batas 

menafkahi mereka, demikian juga pada sabda Nabi Saw, “Istri boleh berkata: ‘Beri 

makan aku atau ceraikan aku”, hal ini menyanggah pendapat yang mengatakan tidak 

                                                           

132 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 81. 
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ada perbedaan apakah wanita (istri) tersebut berada dalam kesulitan atau tidak ia 

wajib bersabar. Bahkan ia berhak mengadukan hal tersebut kepada hakim, dan ini 

merupakan pendapat Atha’ dan Az-Zuhri, juga pendapat ulama-ulama kufah, dimana 

mereka berpegang kepada firman Allah Swt,    َإ لََٰ مَيْسَرةٍَ  وَإ نْ كَانَ ذُو عُسْرةٍَ فَـنَظ رة  “Dan jika 

(orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia 

berkelapangan”, (QS. al-Baqarah/2: 280) Mereka berkata: “Wajib memudahkan hal 

tersebut.133 

 Sedangkan firman Allah Swt,  ْنْكُم  Dan kawinilah orang-orang“وَأنَْك حُوا الْأيَاَمَىٰ م 

yang sendiri di antara kamu.” (Qs. An-Nur/24: 32), mereka berkata: “Lebih disukai 

menikahi wanita yang miskin, oleh karena itu tidak diberikan menceraikan seorang 

hanya karena kemiskinannya padahal menikah mereka dalam kondisi miskin tersebut 

lebih disukai, dan bedasarkan ayat ini hujjah-hujjah mereka tertolak yang akan kami 

jelaskan pada pembahasan selanjutya, dan hadits tersebut merupakan dalil adanya 

perbedaan pendapat tersebut.134 

 Pendapat lain mengatakan bahwa khithab (pesan) ayat ini tertuju kepada wali 

yatim agar menafkahi anak yatim dengan hartanya tersebut yang berada di dalam 

kekuasaan dan kontrolnya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang 

beda pendapat penyandaran kata harta kepadanya, dan seorang pewasiat menafkahi 

anak yatim sesuai dengan kadar dan jumlah hartanya banyak, maka ia wajib 

mengambil dan menyewa seorang wanita untuk menyusuinya dan ini akan 

mengeluarkan banyak uang untuk menafkahinya. Jika ia telah dewasa menjadi wajib 

                                                           

133 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 81-

82. 

134 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 82. 
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diberikan pakaian makanan dan pelayanan, dan selain itu tergantung dari perkiraan 

dan perhitungannya, dan baginya makanan dan pakain secekupunya sesuai 

kebutuhannya.135 

 Jika anak yatim itu miskin maka wajib bagi seorang pemimpin memberikannya 

nafkah dari Baitul Maal (kas negara) dan jika pemimpin tidak bisa melakukannya 

maka hal tersebut menjadi kewajiwan kaum muslim, yaitu dimulai dari orang khusus 

dan terdekat, dan ibunya lebih utama dalam menyusuinya dan menafkahinya, dan 

pembahasan ini telah kami jelaskan pada surah Al Baqarah yangberkaitan dengan 

firman Allah,  ”.Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya“ أوَْلََدَهُنَّ  يُرْضِعْنَ  وَالْوَالِدَاتُ  

(Qs. Al-Baqarah/2: 23).136 

 Kesepuluh: Firman Allah:  ًوَقُولُوا لََمُْ قَـوْلًَّ مَعْرُوفا “Dan ucapkanlah kepada mereka 

kata-kata yang baik”,  maksudnya berkata-kata kepada mitra bicara dengan Bahasa 

yang lemah lembut dan menjanjikan mereka dengan janji yang baik.137 

 Ulama berbeda pendapat tentang arti kata ma’ruf. Suatu pendapat mengatakan 

bahwa maknanya adalah doakanlah mereka dengan do’a: Barakallahu fiikum (semoga 

Allah senantiasa memberkahi kalian).138 

 Pendapat lain mengatakan bahwa artinya adalah; berjanjilah kepada mereka 

dengan janji yang baik, yaitu jika kalian telah mencapai ketamatangan berpikir kami 

                                                           

135 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 82-

83 

136 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 83 

137 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 83 

138 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 83. 
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akan mengambalikan hartamu, sehingga seorang bapak akan berkata kepada anaknya: 

Hartaku akan menjadi milikmu, dan engkau akan menjadi penguasanya jika engkau 

telah mencapai kematangan dalam berpikir dan tahu cara menggunakannya.139

                                                           

139 Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 83. 
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BAB IV 

ANALISIS PERBANDINGAN MAKNA AL-SUFAHA< ANTARA QS. AL-

BAQARAH/2: 13 DENGAN QS. AL-NISA<’/4: 5 

A. Golongan orang yang termasuk Al-Sufaha> 

1. Pada QS. Al-Baqarah/2: 13 

Sebagaimana telah di tuliskan di beberapa pembahasan bab-bab sebelumnya, 

penulis mengamati kandungan dalam Qs. al-Baqarah/2: 13. Ayat-ayat di atas secara 

singkat dan amat ekspresif mengungkapkan ‘orang-orang yang munafik’, serta 

karakteristik-karakteristik mereka yang diilustrasikan oleh amal-amal mereka.1 

Firman Allah swt,  ُْوَا ذَا ق يْلَ لََم “Apabila dikatakan kepada mereka” yakni: kepada 

orang-orang munafik, menurut pendapat Muqatil dan lainnya.  ُاٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاس 

“Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman,” maksudnya, 

benarkanlah Muhammad swa dan syariatnya sebagaimana orang-orang Muhajirin dan 

penduduk Madinah yang membenarkannya.2 

Pada ayat ini kata  ُالسُّفَهَا ء terulang sebanyak dua kali, pertama perkataan kaum 

munafik yang bertujuan mengejek dan mengolok-olok para sahabat Nabi Saw, ‘Akan 

berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman?,” .3 

Sedangkan kata  ُالسُّفَهَا ء kedua menjelaskan dalam lanjutan ayat: ( ْفَهَاۤءُ وَلٰكِن هُمْ هُمُ السُّ الَََٓ اِنَّ

 Ingatlah sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka“ (لََّ يَعْلمَُوْنَ 

                                                           

1Allamah Kamal Faqih dkk, Tafsir Nurul Qur’an, Jilid I (Cet II; April  2006, Al-Huda), h.106. 

2Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid I, h. 484. 

3Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 70. 
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tidak tahu.” Jelas bahwa merekalah yang bodoh tetapi dia tidak sadar akan kebodohan 

mereka sendiri(merusak).1 

Sedangkan pendapat lain apabila dikatakan kepada orang-orang munafik 

komplotan rendah dan rencana kejahatan kalian dengan mengobarkan fitnah, memata-

matai untuk kepentingan kaum kafir, dan memprovokasi suku-suku Arab untuk 

memusuhi kaum muslimin adalah kerusakan mereka akan menjawab, “kenyataannya 

bukan seperti yang kalian sangka” sebetulnya Kami hanyalah mengadakan perbaikan 

yang kami inginkan tidak lain adalah perbaikan” Allah membantah mereka merekalah 

orang-orang merusak akan tetapi mereka tidak menyadari bahaya perbuatan mereka 

dan tidak merasakan perusakan ini disebabkan itu telah menjadi insting mereka 

tertanam dalam karakter mereka.2 

Menurut Al Kalbi meriwayatkan dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, bahwa ayat 

ini turun pada orang-orang Yahudi. Artinya: apabilah dikatakan kepada mereka yakni 

orang-orang Yahudi, “Berimanlah kalian sebagaimana orang-orang beriman, seperti 

Abdullah bin Salam dan sahabatnya.” Mereka menjawab, “Akan berimankah kami 

sebagaimana orang-orang yang bodoh itu beriman?”.3 

Kegilan mereka pada jalan kemunafikan dan kebiasaan mereka agenda jahat 

yang tersembunyi ini menyebabkan mereka berfikir secara perlahan-lahan bahwa 

aktivitas mereka adalah aktivitas yang berguna dan konstruktif. Dan seperti yang 

disebutkan sebelumnya, tatkala dosa berlimpah dan melebihi batas, maka ia akan 

                                                           

1Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 70. 

2Wahbah al-Zuh}ai>li>, al-Tafsi>r al-Muni>r: fi> al-‘Aqidah wa al-Syari>ah wa al-Manhaj, Terj. Abdul 

Hayyie al-Kattani, Tafsir al-Muni>r: Akidah,Syariah, Manhaj, Jilid II (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 

2013), h.58. 

3 Muhammad Ahmad Isawi, Tafsir Ibnu Mas’ud, t.d. h.  149. 
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merampas daya pembeda, atau bahkan, dosa tersebut memutarbalikkan keyakinan 

manusia. Dalam keadaan seperti ini, kehinaan dan penyempangan menjadi sifatnya 

yang kedua.4 

Sifat lain dari kelompok ini adalah anggapan mereka bahwa mereka adalah 

orang yang bijaksana dan pintar. Mereka menganggap orang-orang yang beriman 

adalah orang-orang yang dungu dan terlalu mudah percaya; sebagaimana al-Qur’an 

mengatakan, “Apabila dikatakan kepada mereka: ‘Berimanlah kamu sebagaimana 

orang-orang lain telah beriman.’ Mereka menjawab: “akan berimankah kami 

sebagaimana orang-orang yang bodoh telah berima?”5 

 Jadi, mereka menuduh para pencari kebenaran yang berhati suci sebagai orang-

orang yang bodoh, karena orang-orang yang telah tanda-tanda kebenaran dan realitas 

dalam isi seruan Nabi Saw telah menerimanya dengan rendah hati. Orang-orang 

munafik menganggap kerusakan, kemenduaan, dan kemunafikan sebagai tanda-tanda 

kebijakan dan kepintaran. 

Perlu diketahui di sini bahwa dalam perjalanan sejarah yang sensitif dan 

khusus, Islam dihadapkan pada sebuah kelompok tertentu di antara sekian banyak 

manusia. Mereka tidak memiliki keberanian menerima seruan Islam, juga tidak 

memiliki keberanian untuk menentangnya secara terbuka. 

 Golongan ini al-Qur’an sebut, dalam termenologi bahasa Arab, muna>fiqu>n 

(‘orang-orang munafik’), yang juga disebut orang-orang yang bermuka dua. Mereka 

menembus jajaran komunikasi kaum Muslim sejati namun menjadi ancaman besar 

bagi Islam dan Muslimin. Orang-orang mukmin biasanya mengalami kesulitan untuk 

                                                           

4Allamah Kamal Faqih dkk, Tafsir Nurul Qur’an, Jilid I (Cet II; April  2006, Al-Huda), h.101. 

5Abu> Ja’far al-T{abari>, Ja>mi’ al-Baya>n fi> Ta’wil al-Qur’a>n (t.t.: Muassasah al-Risalah, 2000), 

Terj. Ahmad abdurraziq dkk, Tafsir ath-Thabari, Jilid I (t.t.: Pustaka Azzam, t.th.), h. 362 
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mengenal mereka, karena mereka tampil di masyarakat dengan penampilan sama 

dengan kaum Muslimin lainnya. Namun, al-qur’an memberigambaran berupa tanda-

tanda dan sifat-sifat berkenaan dengan mereka yang terlihat dalam kegiatan rutin di 

mana-mana dan di setiap zaman. Sifat-sifat khussus ini dapat memudahkan kaum 

Muslim sejati untuk mengenal mereka.6 

Kemudian, al-Qur’an menyinggung sifat-sifat mereka, yang salah satunya 

adalah sebagai “pembuat perbaikan” padahal kenyataannya mereka para pedanagn 

yang tersesat, “Dan apabila dikatakan kepada mereka: ‘Jangalah kamu membuat 

kerusakan di muka bumi.’ Mereka menjawab:’Sesungguhnya kami orang-orang yang 

mengadakan perbaikan.’ 

 “ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, 

tetapi mereka tidak sadar.”7 

 Orang munafik tidak hanya ada di zaman Nabi saw. Mereka pun bisa 

ditemukan di masyarakat dan zaman apa saja. Sudah tentu, mereka harus dikenal 

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh al-Qur’an agar terlindung dari kerusakan 

dan bahaya yang disusun oleh mereka. Ada berbagai ciri yang disebutkan menyangkut 

kemunafikan dalam ayat-ayat sebelumnya, termasuk juga dalah surah al-Muna>fiqu>n 

dan hadis-hadis. Inilah beberapa ciri mereka: 

1) Kegemparan umum dan klaim-klaim besar yang disertai sekian banyak 

kebohongan, namun sedikit tindakan sehingga tindakan dan klaim-klaim 

mereka tidak bersesuaian. 

                                                           

6Allamah Kamal Faqih dkk, Tafsir Nurul Qur’an, Jilid I (Cet II; April  2006, Al-Huda), h. 100. 

7Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Kementrian Agama Ri, al-Qur’an dan Terjemahannya: 

Edisi Penyempurnaan 2019, h. 3. Selanjutnya ditulis LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an dan 

Terjemahannya. 
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2) Berbelok ke segala jenis lingkungan dan kelompok mana saja; berbicara 

dengan masyarakat manapun dengan ide aliran masyrakat tersebut, dan 

untk menunjukkan diri sebagai pengikut masyarakat yang sejati. Namun, 

pada saat yang sama, bekerja sama dengan kelompok oposisi. 

3) Memisahkan urusan mereka dari urusan masyarakat dan mendirikan 

masyarakat rahasia yang memiliki rencana-rencana khusus. 

4) Disifati dengan tipu muslihat, ketidak jujuran, kebohongan, sanjungan 

yang berlebihan, ingkar janji, dan pengkhianatan. 

5) Bertindak sebelum orang lain dengan rasa bangga dan sombong, serta 

menganggap orang-orang yang pintar dan bijaksana. 

2. Pada QS. An-Nisa>/4: 5. 

Ayat ini menjelaskan tentang hukum-hukum waris dari harta peninggalan ayah 

atau suaminya. Di mana pada waktu itu wali yang menguasai anak-anak yatim 

membiarkan begitusaja kekayaan yang merupakan warisan dari orang tuanya. Bahkan 

mereka para wali ikut-ikutan menghabiskan harta itu sebelum anak-anak itu dewasa.8 

Firman Allah swt: (  َالسُّفَهَاء ), Salim al-Afthas meriwayatkan dari Sa’id bin 

Jubair, ia berkata: mereka adalah anak-anak yatim, tidak diserahkan kepada mereka 

harta-harta mereka.9 Sedangkan pendapat lain, Ismail bin Abu Khalid meriwayatkan 

dari Abu Malik, ia berkata: mereka adalah anak-anak kecil, yang tidak diserahkan 

                                                           

8Mudjab Mahali, Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur’an Surat Al-Baqarah – An-Nisa>, 

(Cet; I, Juni 2002, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta)  h, 208 

9Wahbah al-Zuh}ai>li>, al-Tafsi>r al-Muni>r: fi> al-‘Aqidah wa al-Syari>ah wa al-Manhaj, Terj. Abdul 

Hayyie al-Kattani, Tafsir al-Muni>r: Akidah,Syariah, Manhaj, Jilid VIII, h.58. 
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harta-harta mereka sehingga mereka memakainya tanpa tersisa. Sufyan meriwayatkan 

dari Al A’raj, dari Mujahid, ia berkata: mereka adalah kaum wanita.10 

Ayat ini menceritakan tentang orang-orang yang belum sempurna akalnya 

turun terkait dengan anak-anak, laki-laki maupun perempuan, yang masih kecil. Yang 

lebih shahih, bahwa ayat ini turun terkait dengan orang-orang yang diboikot karena 

idiot, yaitu orang yang menghamburkan harta mereka.11 

Adapun anak kecil, orang gila, tidak ada pertentangan dalam hal melarang dan 

membatasi keduanya dalam hal bahwa mereka termaksud akalnya belum sempurna. 

Adapun orang tua yang udzur dikontrol karena ketidak mampuannya mengontrol diri 

dan mengelola hartanya dan tidak dijinkan membuang-buang harta apapun bentuknya, 

oleh karena itu ia diumpamakan seperti seorang bayi.12 

Ayat pemboikotan terhadap anak-anak yatim turun demi menjaga harta 

mereka dan mengatur hubungan mereka dengan para wali. Para wali hendaknya 

menguji anak yatim ketika ia telah mencapai usia baligh – mencapai usia pernikahan 

memberi pelatihan tentang tata cara penggunaan harta dan pengelolaannyasecara 

baik.bila wali telah memastikan adanya kecerdasan hartanya kepadanya secara 

sempurna dengan tidak mengurangi. Ia mengadakan persaksian pada proses 

penyerahan, demi mencegah penolakan dan klaim bahwa masih ada harta yang tersisa 

di tangan wali.13 

                                                           

10Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 82. 

11Wahbah al-Z{uh}ai>li>, al-Tafsi>r al-Wasi>t}, Terj. Muhtadi dkk, Tafsir al-Wasit, Jilid I (Cet. I; 

Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 257. 

12Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 85. 

13Wahbah al-Z{uh}ai>li>, al-Tafsi>r al-Wasi>t}, Terj. Muhtadi dkk, Tafsir al-Wasit, Jilid I, h. 258. 
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Sedangkan yang tergolong orang yang lemah akalnya menurut Ibnu 

Khuwaizimandad berkata: adapun pembatasan dan pengontrolan atas orang-orang 

yang belum sempurna akalnya terbagi beberapa kondisi: 

1. Kareana masih kecil. 

2. Karena gila atau semacamnya. 

3. Karena buruknya mengenai diri dan hartanya.14 

Dalam hal ini penulis melihat   َالسُّفَهَاء memilik makna beberapa dalam ayat 

ini yaitu; Pertama anak yatim yang di jaga dalam hartanya serta kehidupannya 

sampai ia pantas mengguasai hartanya sendiri. Kedua, wanita yang ditinggal 

suaminya yang memiliki harta yang di wariskan kepada istrinya tetapi pendapat ini 

ada membantahnya. Ketiga orang tua yang udzur dalam penggontrolan hartanya. 

Yang Kelima yaitu orang gila yang tidak pantas dalam memiliki hartanya. Dilihat 

dari sebab turunya ayat ini di turunkan waktu itu wali yang menguasai anak-anak 

dan kekayaan yang merupakan warisa dari orang tuanya. Bahkan mereka para wali 

ikut-ikutan menghabiskan harta itu sebelum anak-anak itu dewasa.15, Berdasarkan 

beberapa uraian di atas penulis menegaskan  َالسُّفَهَاء adalah anak yatim yang 

diboikot.   

B. Cara terhindar dari al-Sufaha> 

Perlukita ketaui pada penjelasan sebelumnya bahwa perbedaan makna dalam kata 

 pada QS. al-Baqarah/2: 13 menjelaskan tentang sifat munafik, sedangkan ,السُّفَهَاءَ 

                                                           

14Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> Syams al-Di>n al-

Qurt}ubi>, al- Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, Terj. Mahmud Hamid Utsman, Tafsir al-Qurt}ubi>, jilid V, h. 72-

71. 

15Mudjab Mahali, Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur’an Surat Al-Baqarah – An-Nisa>, 

(Cet; I, Juni 2002, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta)  h, 208 
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pada QS. an-Nisa>/4: 5 menerangkan tentang kondisi anak yatim yang kurang akal, di 

mana pada masa itu para wali ingin menguasai harta anak tersebut.  

1. Pada QS. Al-Baqarah/2: 13 

Sebelumnya sudah di jelaskan di bab sebelumnya siapa yang di maksud al-

Sufaha> pada QS. al-Baqarah/2: 13, kaum munafik bahwa orang yang menganggap 

hukuman Allah Swt hanya ditimpakaan atas orang yang kufur kepada-Nya secara 

membangkang setelah mengetahui kebenaaran adalah salah sama sekali16 

Setelah mengetahui siapa mereka dan bagaimana al-Sufaha> dalam ayat ini, 

tidak hanya sampai disini, secara mendalam agar lebih jelas penulis mengutarakan 

ciri-ciri orang munafik agar kiata mengetahuinya dan dapat terhindar darinya. Dengan 

demikian penulis memaparkan ciri-ciri orang munafik agar dapat menghindari mereka. 

Ciri-ciri Munafik menuerut Ibnu Rajab, beliau memberikan pengertian syariat 

dan membaginya beberapa bagian yaitu: Pertama, Munafik besar yaitu perilakuan 

seseorang yang menampakkan imannya kepada Allah Swt, malaikat-malaikat-Nya, 

kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan kepada hari Akhir, akan tetapi mereka 

menyembutikan sesuatu yang tidak searah dengan semua atau sebagian hal tersebut. 

Ini adalah salah satu contoh munafik pada masa Rasulullah saw. Dalam al-Qur’an 

menjelaskan bagi orang-orang yang melakukan hal tersebut mereka ada diposisi 

tingkat neraka paling bawah.17 Kedua, Munafik kecil dalam artian munafik amal, 

yaitu seseorang yang melakukan suatu amal baik lantas ia memperlihatkan 

                                                           

16 Abu> Ja’far al-T{abari>, Ja>mi’ al-Baya>n fi> Ta’wil al-Qur’a>n (t.t.: Muassasah al-Risalah, 2000), 

Terj. Ahmad abdurraziq dkk, Tafsir ath-Thabari, J ilid I (t.t.: Pustaka Azzam, t.th.), h. 363. 

17 Abdurrahman  bin  Ali Al-‘Arumi, mengenal 49 Tanda Orang-orang, (Darul Falah, 2019), 

h. 6-7. 

https://www.google.co.id/books/edition/Mengenal_49_Tanda_Orang_orang_Munafik_da/TxW3DwA

AQBAJ?hl=id&gbpv=0 ( 28 desember 2021). 

https://www.google.co.id/books/edition/Mengenal_49_Tanda_Orang_orang_Munafik_da/TxW3DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
https://www.google.co.id/books/edition/Mengenal_49_Tanda_Orang_orang_Munafik_da/TxW3DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
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kebaikannya secara terang-terangan tetapi mereka menyembunyikan keburukannya, 

munafik ini dapat membuat kekufuran orang-orang yang bersangkutan dan 

mengeluarkan dari wilaya ke imanan seseorang. Dengan ini al-Qur’an menjelaskan 

bahwa mereka sesungguhnya orang-orang munafik akan mendapatkan ganjaran 

terhadap perilaku mereka.18 

Ada beberapa ayat yang memaparkan ciri-ciri orang termaksud pada Qs. at-

Taubah/9: 67. 

هَوْنَ عَن  الْمَعْرُوف  وَيَـقْب ضُ  ۗ  الْمُنَاف قُونَ وَالْمُنَاف قَاتُ بَـعْضُهُمْ م نْ بَـعْضٍ   ۗ  ونَ أيَْد يَـهُمْ يأَْمُرُونَ ب الْمُنْكَر  وَيَـنـْ
يـَهُمْ   نَسُوا اللَّهَ فَـنَس 
 
قُونَ  ۗ إ نَّ الْمُنَاف ق يَ هُمُ الْفَاس   

Terjemahannya 

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang 

lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang 

berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah 

lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang 

munafik itu adalah orang-orang yang fasik.19 

Dengan mengetahui ciri-cirinya orang-orang mukmin dapat waspada dan 

menghindarinya, dengan alasan akan berbahaya yang di timbulkan oleh orang 

munafik, yang mana bahaya orang munafik dapat dilihat dari sifat-sifat juga karakter 

mereka. Maka penulis menyimpulkan as-Sufaha> pada ayat ini menjelaskan tentang 

                                                           

18 Abdurrahman  bin  Ali Al-‘Arumi, mengenal 49 Tanda Orang-orang, (Darul Falah, 2019), 

h. 6-7. 

https://www.google.co.id/books/edition/Mengenal_49_Tanda_Orang_orang_Munafik_da/TxW3DwA

AQBAJ?hl=id&gbpv=0 ( 28 desember 2021). 

19 Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Kementrian Agama Ri, al-Qur’an dan 

Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019, h. 271. Selanjutnya ditulis LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an 

dan Terjemahannya. 

https://www.google.co.id/books/edition/Mengenal_49_Tanda_Orang_orang_Munafik_da/TxW3DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
https://www.google.co.id/books/edition/Mengenal_49_Tanda_Orang_orang_Munafik_da/TxW3DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
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sifat kaum munafik salah satunya yaitu sifat al-Sufaha> dengan melihat beberapa 

tafsiran ayat. 

2. Pada QS. An-Nisa>/4: 5 

Sedangkan pada QS. an-Nisa>/4: 5 menjelaskan bagaimana perawatan anak 

yatim dalam hal harta peninggalan orangtua mereka dan berbuat baik pada mereka 

sebagaimana firman-Nya pada Qs. an-Nisa>/4: 36 

 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلََّ تُشْر كُوا ب ه  شَيْئًا 
 
الْمَسَاك ي  وَالْْاَر  ذ ي الْقُرْبَٰ قُرْبَٰ وَالْيَتَامَىٰ وَ وَب الْوَال دَيْن  إ حْسَاناً وَب ذ ي الْ  ۗ

ب  ب الَْْنْب  وَابْن  السَّب يل  وَمَا مَلَكَتْ أيََْاَنكُُمْ   وَالْْاَر  الْْنُُب  وَالصَّاح 
 
 مَنْ كَانَ خُْْتَالًَّ إ نَّ اللَّهَ لََّ يَُ بُّ  ۗ

َُوراً  فَ

Terjemahannya 

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, 

anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang 

jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.20 

 Berbuat baik kepada anak-anak yatim. Allah Swt telah mewasiatkan masalah 

ini di awal surah dan juga di tempat-tempat lain. Anak yatim adalah orang yang 

kehilangan ayah yang bertugas menolong dan membantu kehidupannya.21 

 Selalu memuliakan anak yatim Qs. al-Baqarah/2: 177 

َّ مَنْ آمَنَ ب اللَّه  وَالْيـَوْ  َّ أَنْ تُـوَلُّوا وُجُوهَكُمْ ق بَلَ الْمَشْر ق  وَالْمَغْر ب  وَلَٰك نَّ الْبِ  ر  وَالْمَلَائ كَة  ليَْسَ الْبِ  م  الْْخ 
لسَّائ ل يَ وَفِ  اك تَاب  وَالنَّب يِّيَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّه  ذَو ي الْقُرْبَٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاك يَ وَابْنَ السَّب يل  وَ وَالْ 

                                                           

20 LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 71. 

21 Wahbah al-Zuh}ai>li>, al-Tafsi>r al-Muni>r: fi> al-‘Aqidah wa al-Syari>ah wa al-Manhaj, Terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani, Tafsir al-Muni>r: Akidah,Syariah, Manhaj, Jilid III (Cet. I; Jakarta: Gema 

Insani, 2013), h.89. 
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مْ إ ذَا عَاهَدُوا   الرِّقاَب  وَأقَاَمَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ ب عَهْد ه 
 
يَ وَالصَّاب ر ينَ فِ  الْبَأْسَ  ۗ اء  وَالضَّرَّاء  وَح 

 الْبَأْس  
 
 أوُلَٰئ كَ الَّذ ينَ صَدَقُوا  ۗ

 
وَأوُلَٰئ كَ هُمُ الْمُتـَّقُونَ  ۗ  

 

Terjemahannya 

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, 

akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari 

kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta 

yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 

musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-

minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan 

menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, 

dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam 

peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka 

itulah orang-orang yang bertakwa.22 

 Anak-anak yatim, yaitu anak-anak yang kehilanan orang tuanya dan tidak ada 

yang menafkahi mereka. Mereka sangat membutuhkan bantuan materi untuk 

mengatasi sulitnya mencari kehidupan, demi membantu mereka meraih masa depan, 

entah dengan mengajar, memberi pekerjaan, atau dengan cara lain, agar pendidikan 

mereka tidak rusak sehingga mereka membahayakan diri mereka sendiri dan 

membahayakan masyarakat.23 

Melindungi harta anak yatim Qs. al-Isra>’/17: 34 

هُ  لُغَ أَشُدَّ   وَأوَْفُوا ب الْعَهْد   ۗ  وَلََّ تَـقْرَبوُا مَالَ الْيَت يم  إ لََّّ ب الَّتِ  ه يَ أَحْسَنُ حَتَّٰ يَـبـْ
 
إ نَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًَّ  ۗ  

                                                           

22 LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 35. 

23 Wahbah al-Zuh}ai>li>, al-Tafsi>r al-Muni>r: fi> al-‘Aqidah wa al-Syari>ah wa al-Manhaj, Terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani, Tafsir al-Muni>r: Akidah,Syariah, Manhaj, Jilid VIII, h.350. 



100 
 

 
 

Terjemahannya 

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang 

lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya 

janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.24 

 Allah Swt mengharamkan tindakan yang merusakharta. Artinya ayat di atas 

adalah janganlah kalian menggunakan harta anak yatim dan janganlah kalian 

mendekatinya dengan memakan dan merusaknya kecuali dengan tindakan yang dapat 

mendatangkan manfaat dan maslahat yang pasti untuk anak yatim tersebut. Yaitu 

dengan cara terbaik untuk menjaga dan mengembangkan hartanya hingga yatim 

tersebut mencapai usia dewasa, mampu mengurus mencapai usia dewasa, mampu 

mengurus sendiri hartanya dan akalnya sempurna.25

                                                           

24 LPMQ Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, , h. 397. 

25 Wahbah al-Zuh}ai>li>, al-Tafsi>r al-Muni>r: fi> al-‘Aqidah wa al-Syari>ah wa al-Manhaj, Terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani, Tafsir al-Muni>r: Akidah,Syariah, Manhaj, Jilid VIII (Cet. I; Jakarta: Gema 

Insani, 2013), h.89. 
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BAB V 

PENUTUPAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil analisis yang telah dikemukakan 

pada bab-bab sebelumnya, yang terkait dengan al-Sufaha> serta melakukan 

perbandingan makna al-Sufaha> antara QS. al-Baqarah/2: 13 dengan QS. an-Nisa>/: 5 

maka penulis dapat menarik kesimpulan diantaranya, yaitu: 

1. Al-Sufaha>  dalam al-Qur’an terutama pada Qs. al-Baqarah/2: 13 dan Qs. an-

Nisa>/4: 5 mengutarakan kata yang memiliki terjemahan yang sama namun 

makna yang berbeda, sedangkan secara umum memiliki penulisan berbeda 

perihal dalam perubahan kata. 

2. Makna al-Sufaha> pada QS. al-Baqarah/2: 13 di maknakan dengan sifat 

seorang munafik akibat perilaku mereka terhadap para sahabat-sahabat 

Nabi Saw dalam artian mereka mengabaikan akal dalam memahami 

Kitabullah dan meninggalkan jalan yang lurus serta menolak bukti-bukti 

kebenaran agama ini lantaran rasa dengki dan sikap lalim. Sedangkan pada 

QS. Al-Nisa>/4: 5 pada beberapa riwayat di sebutkan bahwa al-Sufaha> 

penjagaan harta anak yatim untuk menggunakan harta mereka disebabkan 

mereka masih anak-anak dikarenakan kurang akal atau kurang agama ayat 

ini jelas menceritakan tentang hakwaris dan anak yatim.   

3. Ada beberapa perbedaan pada kedua ayat tersebut terkhusus tentang al-

Sufaha>, perbedaan pada struktur kalimat, perbedaan kisah. Adapun persaan 

dari sisi ialah pada lafaz dan rangkaian kata yang digunakan.  
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B. Implikasi dan Saran 

Penelitian tentang al-Sufaha> dipandang penting oleh setiap manusia tentu 

dengan kepercayaan akal bahwa tidak mungkin Allah Swt membiarkan manusia  

dibimbing oleh akalnya semata, setelah terbukti kelemahan akal dalam aspek, 

khususnya yang berada di luar wilayah jangkaunnya. Umat beragama percaya bahwa 

ada bimbingan Ilahi selain akal yang dianugerahkan-Nya. 

Karena penulis sangat menyadari keteratasan waktu, tetapi juga keterbatasan 

pengetahuan, Dengan demikian harapan peneliti kajian tentang hal tersebut agardapat 

di lanjutkan dengan lebih meluas serta mendalam dengan brbagai pendekatan-

pendekatan, terutama dalam pendekatan tafsir.  Hanya kepada Allah kita 

mengharapkan kiranya Yang Mahakuasa itu mengilhami kita bimbingan-Nya dan 

memberi kita kemampuan untuk lebih memahami Kitab suci-Nya. A>min
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