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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

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 tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T T ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Zha Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل 

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 ya  Y Ye ي
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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, terdirir atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat 

trnsliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 fathah A A ا  

 Kasrah I I ا  

 Ḍammah U U ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 fathah dan ya’ Ai a dan i ى ي  

 fathah dan wau Au a dan u ى و  

Contoh: 

 kaifa : ك ي ف  

ل   و   haula : ه 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

...  ا      ǀ      ...
 ي

Fatḥah  dan alif atau 
ya’ 

 
Ā 

a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya’ Ī  i dan garis di atas ى ي

 dammah dan wau ū  u dan garis di atas ى و 

Contoh: 

 māta : ات  َ  م
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م ى  ramā : ر 

يل    qīla : ق 

وت    yamūtu : ي م 

4.  Ta’ marbutah 

Transliterasi untuk tā’marbūṭah ada dua, yaitu: tā’marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah[h]. 

Jika suatu kata berakhiran tā’marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan 

kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’marbūṭah itu 

ditransliterasi dengan ha[h]. 

Contoh: 

ف ال  الأط  ة  وض   rauḍāh al-aṭfāl : ر 

ل    ين ة  الف اض   al-madīnah al-fāḍilah : الم د 

ة   كْ   al-ḥikmah : ا لح 

5.  Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah (Tasydīd) Dalam sistem penulisan bahasa arab dilambangkan 

sebagai tanda Tasydīd (ّـ). Dalam transiterasi dilambangkan dengan pengulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َّن ا ب  rabbanā : ر 

َّين ا  najjainā : نَ 

 al-ḥaqq : الح ق  

م    nu’’ima : ن ع  
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و    aduwwun‘ : ع د 

Jika huruf ى   ber-tasydīd di akhir kata dan didahului oleh huruf yang 

bertanda kasrah ( ِـ ), maka transliterasinya seperti maddah yaitu ī. 

Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)’: ع ل   

ب     Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ :ع ر 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan  ال  (alif lam 

ma’rifah). Dalam skripsi ini, transliterasi yang digunakan untuk kata sandang 

adalah al-, baik itu ketika diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. 

Kata sandang tersebut ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh; 

س   م   al-syams (bukan asy-syams) : ال شَّ

ل    ل ز   al-Zalzalah (bukan az-zalzalah) : ال زَّ

ف ة    al-falsafah : ال ف ل س 

لا د    al-bilād : ال ب 

7.  Hamzah 

Transliterasi huruf hamzah yang apostrof (ʼ) hanya berlaku bagi hamzah 

yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabilah terletak di awal kata, ia 

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

ن   و  ر   ta’murūn : ت أْم 

 ’al-nau : ا لنَّو ع  
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ء    ’syai : شَ  

ت   ر   .umirtu : أُم 

8.  Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

dibakukan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata, istilah atau kalimat yang telah 

lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis 

dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam akademik tertentu, 

tidak lagi mengikuti cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an yang jika 

ditransliterasi menjadi al-Qurān, alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, jika 

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

ditransliterasi secara utuh.Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-sunnah qabl al-tadwīn 

9.  Lafẓ al-Jalālah (  ( هللا

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

ين  الله  dīnullāh :د 

لل    billāh : بِ 

Adapun tā’marbūṭah di akhir kata yang disandarkan pada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh:  

حْ  ة  الله    .hum fī raḥmatillāh: هُ   فِ   ر 

10.  Huruf Kapital 

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

dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan penggunaan huruf kapital 

berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital 
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misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, dan 

bulan), serta 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 pada kata sandang 

tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Begitu juga pada 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: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan Syahru 

Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

Apabila nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak tiri) dan Abū 

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

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

 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Berikut beberapa singkatan yang telah dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wata’ālā 

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wasallam 

a.s. = ‘alaihial-salām 

Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abū al-

Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn). 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaid, 

Naṣr Ḥāmid Abū). 
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H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w. = Wafat Tahun 

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

Cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

h. = Halaman 
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ABSTRAK 

Nama: Nur Ramadhan Syahul 

Nim  : 30300116072 

Judul: Analisis Perbedaan Redaksi Pada Kisah Yang Sama (Suatu Kajian 

Muqāran Terhadap QS Al-Baqarah/2:58 dan QS Al-A’rāf/7:161) 
========================================================== 

Kisah dalam al-Qur’ān merupakan salah satu cara untuk menyampaikan 

pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Penyampaian kisah dalam al-Qur’ān 

seringkali mengalami pengulangan tergantung tema yang dibahas. Terkadang 

dalam satu kisah terdapat perbedaan dalam penyampaiannya. Sebagaimana dalam 

kisah bani Israil yang diperintahakan untuk memasuki baitul maqdis seraya 

bersujud dan meminta ampunan dari dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Kisah 

tersebut terdapat dalam dua tempat, dalam surah al-Baqarah ayat 58 dan juga dalam 

surah al-A’rāf ayat 161. Namun, meskipun dalam surah al-Baqarah ayat 58 dan 

surah al-A’rāf ayat 161 membahas kisah yang sama, terdapat perbedaan dalam 

beberapa penggunaan lafaznya. Adanya perbedaan dalam mengisahkan satu kisah 

yang sama inilah yang kemudian menjadi perhatian penulis untuk mengkaji kedua 

ayat tersebut. Sehingga dalam skripsi ini membahas secara muqāran yakni 

membandingkan lafaz dan makna dalam QS al-Baqarah/2:58 dengan QS al-

A’rāf/7:161. 

 

Dari pembahasan pokok ini muncul sub-sub masalah diantaranya; 

Bagaimana persamaan pada ayat QS al-Baqarah/2:58 dengan QS al- A’rāf/7:161?, 

bagaimana perbedaan pada ayat QS al-Baqarah/2:58 dengan QS al- A’rāf/7:161?, 

serta bagaimana perbandingan antara QS al-Baqarah/2:58 dengan QS al- 

A’rāf/7:161?. Dari sub-sub masalah tersebut mengarahkan skripsi ini untuk 

menemukan perbandingan lafal dan makna dalam dua ayat tersebut. 

 

Penelitian ini adalah penelitian kulitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian 

ini dimaksudkan untuk dapat mendeskripsikan tentang perbandingan lafaz dan 

makna yang terkandung dalam QS al-Baqarah/2:58 dengan QS al- A’rāf/7:161 

berdasarkan pada penafsiran-penafsiran para ahli tafsir dalam dua ayat yang 

diamksud. Penelitian skripsi ini bersifat kualitatif, oleh karena itu instrument 

kerjanya adalah kajian kepustakaan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kisah bani 

Israil dalam surah al-Baqarah/2:58 mengandung konteks azab dan kecaman 

disebabkan sikap mereka yang menyalahi perintah yang telah ditentukan setelah 

diberikan berbagai macam nikmat. Berbeda dengan kisah yang sama dalam surah 

al-A’rāf/7:161 yang lebih mengarah pada verifikasi bahwa tidak semua umat bani 

Israil menyalahi perintah, melainkan terdapat orang-orang yang senantiasa menyeru 

pada kebaikan dan menjalankan perintah Allah. Maka pengulangan kisah sejatinya 

mengalami perubahan lafaz bukan karena faktor bahasa saja melainkan ada maksud 

ataupun pesan-pesan yang hendak disampaikan sebagaimana kisah bani Israil. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang Masalah 

Setiap Nabi yang diutus, senantiasa disesuaikan dengan keahlian 

masyarakatnya. hal ini karena suatu keistimewaan baru dapat menjadi bukti bila 

aspek yang dikemukakan dapat dimengerti oleh mereka yang ditantang; dan bahwa 

bukti tersebut, akan semakin membungkamkan bila aspek tantangan yang dimaksud 

menyangkut sesuatu yang dinilai sebagai keunggulan yang ditantang.1 

Sangat umum diktehui bahwa al-Qur’ān diturunkan dalam bahasa arab yang 

merupakan bahasa sehari-hari masyarakat pada saat itu. Sebelum al-Qur’ān 

diturunkan, bangsa arab telah mencapai titik tertinggi yang di mana pencapaian 

tersebut belum pernah dicapai oleh satupun bangsa di dunia ini dalam bidang 

kefasihan bahasa (balaghah), kesastraan dan juga syair-syair.2 

Maka dari itu, guna menjawab tantangan yang ditujukan kepada Nabi 

Muhammad, Allah swt. menganugrahi al-Qur’ān kepada beliau yang dapat 

Menandingi bahkan melebihi kefasihan bahasa dan syair-syair yang dimiliki para 

sastrawan arab. 

Karena merupakan anugrah dari Allah, maka tak heran jika al-Qur’ān 

memiliki gaya bahasa yang khas dan tidak dapat ditiru bahkan oleh para sastrawan 

arab sekalipun.  

Salah satu kemukjizatan al-Qur’ān yang terkenal adalah keindahan 

bahasanya yang menakjubkan. Ketika ayat-ayat al-Qur’ān diturunkan kepada Nabi 

 
1 Quraish shihab, Membumikan al-Qur’ān: Fungsi dan Peran Wahyu dalam 

Kehidupan Masyarakat (Cet.VII; Bandung: Mizan, 1994) h. 70. 

2 Susanto, “Mu’jizat al-Qur’ān”, Edu Religia 2, no. 1 (2018):  h. 33 
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Muhammad SAW. banyak orator yang mencoba membuat syair tandingan. Salah 

seorang di antaranya adalah Walid.3 Saat dibacakan QS Hā Mīm al-Sajadah 

(Fuṣṣilat) sampai pada ayat ke 13, wajah walid tampak berubah. Ia gemetar tak 

terkendali dan tampak seolah-olah kehilangan akal.4 Tersurat dalam QS al-

Baqarah/2:23: 

ن دُ  ي وَإدْعُوإ شُهدََإءَكُُ م ي ثلِْي ن م ي نََ فأَتْوُإ بيسُورَةٍ م ي لْناَ علَََٰ عَبْدي ا نزََّ مَّ ن كُنتُُْ فِي رَيبٍْ م ي
ِ
ن وَإ

ِ
ي إ وني إللََّّ

يَن  )  قي  (   ٢٣كُنتُُْ صَادي

Terjemahannya: 

 Dan jika kamu meragukan (al-Qurān) yang kami turunkan kepada hamba 

kami (Muhammad) maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah 

penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.5 

Dari pristiwa walid, dapat disimpulkan bahwa al-Qur’ān memiliki bahasa 

yang sangat menakjubkan. Indah tatkala didengar dan elok tatkala dibaca, sehingga 

seorang sastrawan sekalipun dibuat takjub sekaligus bingung ketika diminta untuk 

membuat tandingan darinya. 

Memang sulit untuk memahami dan merasakan bahasa al-Qur’ān, apalagi 

bagi yang tidak mendalaminya, bahkan yang mendalami ilmu bahasa arab pun 

belum tentu dapat merasakannya.6 

Sebagaimana pakar ahli bahasa Abu al-Hadid, seperti yang dikutip as-

Suyuti, mengibaratkan keindahan bahasa bagiakan seorang perempuan yang 

menyandang aneka tolak ukur kecantikan, warna kulitnya putih menarik, bibirnya 

bagaikan delima merekah, matanya bagaikan bintang kejora, hidungnya mancung 

 
3 Muhammad Chirzin, al-Qur’ān & Ulumul Qur’ān (Cet.I; Yogyakarta: 

Dana Bakti Prima Yasa, 1998), h. 2 
4 Muhammad Chirzin, al-Qur’an & Ulumul Qur’an, h. 3 

5 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan Blok 
Junior Latin (Cet. I; Jakarta: Al-Qur’ān Al-Qosbah, 2019), h. 4 

6 M. Quraish Shihab, Kaidah tafsir, Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang 
Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur’ān (Cet.III; Tangerang: 
Lentera Hati, 2015), h. 288 
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menarik, dan perawakannya semampai. Lalu ada lagi perempuan yang tolak 

ukurnya lebih rendah nilainya dalam tolak ukur kecantikan, namun ia lebih 

menarik, mata lebih tertuju kepadanya, mengapa demikian? Itu tidak dapat 

dijelaskan. Itu adalah peranan rasa. Ilmu-ilmu bahasa dapat membantu, tapi rasalah 

yang lebih berperan.7 

Di antara sekian banyak keanggunan bahasa yang terkandung dalam al-

Qur’ān, salah satunya adalah terdapat ayat yang berulang-ulang (tikrār) dan 

mempunyai kesamaan dari segi lafaz maupun redaksinya yang di mana hal tersebut 

sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. 

Sebagai contoh dalam QS al-Zumar/39:71-73 yang berbunyi:8 

ذَإ جَاءُوهَا فتُيحَتْ أَبوَْإبُُاَ وَقاَلَ لهَمُْ خَزَنتَُُاَ
ِ
ٰ إ َ زُمَرًإۖ حَتََّّ لََٰ جَََنََّّ

ِ
ينَ كَفَرُوإ إ ي يقَ إلََّّ أَلمَْ يأَْتيكُُْ رُسُلٌ  وَس ي

ذَإۚ قَالوُإ بلَََٰ  كُُْ هَ َٰ رُونكَُُْ ليقاَءَ يوَْمي نكُُْ يتَْلوُنَ علَيَْكُُْ أ يََتي رَب يكُُْ وَينُذي مَةُ إلْعَذَإبي علَََ   م ي وَلَ َٰكينْ حَقَّتْ كََي

ريينَ  )  يينَ  ) ٧١إلْكََفي ئسَْ مَثوَْى إلْمُتكَبَّ ي يهاَۖ فبَي ينَ في ي َ خَالِي يلَ إدْخُلوُإ أبَوَْإبَ جَََنََّّ ينَ  ٧٢( قي ي يقَ إلََّّ ( وَس ي

وَفُتيحَ  جَاءُوهَا  ذَإ 
ِ
إ  ٰ حَتََّّ زُمَرًإۖ  إلجَْنَّةي  لََ 

ِ
إ مُْ  رَبَُّ َّقوَْإ  بْتُُْ إت علَيَْكُُْ طي سَلََمٌ  خَزَنتَُُاَ  لهَمُْ  وَقاَلَ  أبَوَْإبُُاَ  تْ 

ينَ  )  ي  (   ٧٣فاَدْخُلوُهَا خَالِي

Terjemahannya:  

Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan. 
Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan 
berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: "Apakah belum pernah datang 
kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat 
Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?" 
Mereka menjawab: "Benar (telah datang)". Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab 
terhadap orang-orang yang kafir. 

Dikatakan (kepada mereka): "Masukilah pintu-pintu neraka Jahannam itu, 
sedang kamu kekal di dalamnya". Maka neraka Jahannam itulah seburuk-buruk 
tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. 

Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga 
berombong-rombongan (pula). Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu 
sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-

 
7 M. Quraish Shihab, Kaidah tafsir, Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang 

Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur’ān, h. 288. 
8 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan Blok 

Junior Latin, h. 466. 
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penjaganya: "Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu, berbahagialah kamu! maka 
masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya". 

Pada ayat diatas penggunaan huruf waw pada kata futiḥat hanya terdapat 

pada ayat yang membicarakan tentang penghuni surga dan tidak disebutkannya saat 

menguraikan tentang penghuni neraka. Menurut Quraish Shihab dalam bukunya 

“kaidah tafsir”, beliau menjelaskan rahasia penggunaan huruf waw dalam ayat 

tersebut merupakan isyarat bahwasanya kehadiran para penghuni surga telah 

ditunggu dan disambut dengan meriah dengan dibukanya pintu surga jauh sebelum 

kedatangannya. Sedangkan para penghuni neraka sendiri baru akan dibukakan pintu 

kepada mereka saat telah tiba. Begitulah rahasia penggunaan huruf wauw pada ayat 

tersebut.9 

 Sejalan dengan penafsiran ayat di atas bahwa perbedaan satu huruf dalam 

suatu ayat terkadang dapat memberikan makna lain pada ayat tersebut. dikatakan 

bahwa terdapatnya ayat yang tidak sesuai dengan kaidah pada umumnya atau 

adanya perbedaan letak kata pada suatu ayat bukanlah sesuatu yang kebetulan dan 

tanpa makna, tetapi redaksi tesebut sengaja diungkapkan demikian agar dapat 

menyampaikan pesan yang dikandungnya secara tepat. Dengan kata lain, setiap 

letak kata yang terdapat dalam al-Qur’ān menempati fungsinya masing-masing, 

sehingga tidak boleh dipertukarkan letaknya.10  

Dalam sebuah kaidah tikrar menyatakan bahwa: 

خْتيلََفي إلمعََاني لَ 
ِ
لَّ لي
ِ
لْفَاظي إ  يَُُاليفُ بيَْنَ إلَْْ

Artinya: 

“tidak terdapat perbedaan lafaz kecuali adanya perbedan makna”11 

 

 
9 M. Quraish Shihab, Kaidah tafsir, Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang 

Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur’ān, h. 288. 

10 Nashruddin Baidan, Metode Penafsiran Al-Qur’an: Kajian Kritis terhadap 
Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 213. 

11 Khalid bin Uṡmān al-Sabt, Mukhtaṣar fi Qawāid al-Tafsir (al-Mamlakah 
al-‘Arabiyyah al-Sa’ūdiyyah: Dār ibnu ‘Affān, 1997), h. 701.  
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pada kaidah di atas menyatakan bahwa adanya perbedaan lafaz pada suatu 

ayat akan mengindikasikan adanya perbedaan makna yang terkandung di dalamnya. 

Sebagaimana dalam QS āli ‘Imran/3:126: 

ي إلْعَ  ندي إللََّّ نْ عي لَّ مي
ِ
ِۗ وَمَا إلنَّصُْْ إ َّ قُلوُبُكُُ بيهي ىٰ لكَُُْ وَليتطَْمَئِي لَّ بشَُْْ

ِ
ُ إ  (   ١٢٦زييزي إلْحَكييمي  ) وَمَا جَعَلَُِ إللََّّ

Terjemahannya: 

Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai 

khabar gembira bagi (kemenangan)mu, dan agar tenteram hatimu karenanya. Dan 

kemenanganmu itu hanyalah dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.12 

Ayat diatas sedikit berbeda dengan ayat 10 disurah al-Anfāl. Di ayat tersebut 

dinyatakan:  

 َ نَّ إللََّّ
ِ
يۚ إ ندي إللََّّ نْ عي لَّ مي

ِ
ۚ وَمَا إلنَّصُْْ إ َّ بيهي قُلوُبُكُُْ ىٰ وَليتطَْمَئِي لَّ بشَُْْ

ِ
ُ إ  (   ١٠ عَزييزٌ حَكييٌم  )وَمَا جَعَلَُِ إللََّّ

Terjemahanya: 

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

sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan 

kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana.13 

Secara keseluruhan kedua ayat ini terlihat hampir sama, kecuali di beberapa 

tempat. Pada surah āli ‘imrān misalnya, kata bihi terletak setelah kata qulūbukum, 

sedangkan pada surah al-Anfāl kata tersebut terletak sebelum kata qulūbukum. 

Adapun penutup ayat surah al-Anfāl ayat 10 terdapat huruf taukid (penguat). 

Sebaliknya tidak didapatkan huruf taukid tersebut dalam surah āli imran.14 

Alasan dibalik berbedanya lafaz dari kedua ayat tersebut padahal sama-sama 

berbicara tentang penegasan akan kemenangan kaum muslimin di peperangan, 

 
12 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan Blok 

Junior Latin, h. 66. 
13 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan Blok 

Junior Latin, h. 162. 
14 M. Quraish Shihab, Kaidah tafsir, Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang 

Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur’ān, h. 325-326. 
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tidak hanya dilandasi karena faktor bahasa saja. akan tetapi, terdapat makna yang 

tersirat dalam kedua ayat tersebut. 

Dalam bukunya, M. Quraish Shihab memaparkan bahwa dari segi al-asbāb 

al-Nuzūl kedua ayat tersebut memiliki perbedaan. QS āli ‘Imran/3:126 turun terkait 

peristiwa perang uhud sedangkan QS al-Anfāl/8:10 turun berkaitan dengan 

peristiwa perang badar. Kedua ayat ini diturunkan dengan koteks yang sama yaitu 

dalam kondisi peperangan. Akan tetapi dalam perang badar kaum muslimin kalah 

jumlah dengan kamu kafir quraish ditambah lagi, kaum muslimin pada saat itu 

belum pernah berperang membela agama dan belum pernah dibantu dengan para 

malaikat. sehingga kodisi tersebut mempengaruhi mental kaum mereka. Maka guna 

menghilangkan rasa takut dan menguatkan hati para mujahidin, Allah menurunkan 

QS al-Anfāl/8:10 dengan membubuhkan  lafaz inna (taukid) yang tidak terdapat 

pada QS āli ‘Imran/3:126.15  

Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwasanya kemenangan umat muslim 

pada perang badar bukan karena adanya faktor bantuan dari para malaikat, hadirnya 

para malaikat pada perang badar hanya sebab lahiriah yang memberikan 

ketenangan sedangkan kemenangan tersebut hanyalah bersumber dari Allah semata 

yang maha perkasa dan tidak dapat dikalahkan oleh siapa pun lagi maha bijaksana.16 

Demikianlah penafsiran QS al-Anfāl dengan QS āli ‘Imran menggunakan 

kaidah tafsir guna menyingkap makna tersirat yang terkandung dalam ayat-ayat 

yang memiliki kesamaan redaksi. 

Dari sekian ayat di atas yang mempunyai kesamaan dari segi redaksi, teks 

dan konteks maka muncul lah minat peneliti guna mengkaji lebih dalam mengenai 

 
15 M. Quraish Shihab, Kaidah tafsir, Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang 

Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur’ān, h. 326. 

16 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbāh:Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-
Qur’an, vol.4 (Tangerang: Lentera Hati, 2002) h. 206. 
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persamaan dan perbedaan yang semisal dengan ayat-ayat tersebut. Dengan lebih 

berfokus kepada penyingkapan makna melalui kaidah tafsir tanpa menafikan kajian 

teks dan konteks yang terkandung di dalamnya. 

Pada skripsi ini penulis akan mengkaji QS al-Baqarah/2:58 dengan QS al- 

A’rāf/7:161. Berlatarkan kisah yang sama mengenai nabi musa beserta umatnya 

yang diperintahkan untuk memasuki baitul maqdis setelah mereka dicampakkan 

oleh Allah di tengah padang sahara selama empat puluh tahun disebabkan enggan 

memasuki baitul maqdis dan memerangi kaum ‘amalik yang kafir.17  

 Selain berlatar belakang histori yang sama, terdapat pula beberapa 

perbedaan dan persamaan dalam penggunaan lafaznya yang dinilai layak dijadikan 

subjek penelitian. Dengan lebih berfokus pada kajian kaidah tafsir, teks dan konteks 

beserta dipadukan dengan metode perbandingan (muqᾱran), yakni menganalisis 

data-data dengan menghubungkan dan membandingkan berbagai variabelnya yang 

terdapat dalam dua ayat tersebut diharapakan dapat menghasilkan kesimpulan atau 

natījah terhadap objek yang dibahas. 

 Rumusan Masalah 

 Bagaimana persamaan pada ayat QS al-Baqarah/2:58 dengan QS al- 

A’rāf/7:161 

 Bagaimana perbedaan pada ayat QS al-Baqarah/2:58 dengan QS al- 

A’rāf/7:161 

 Bagaimana perbandingan antara QS al-Baqarah/2:58 dengan QS al- 

A’rāf/7:161 

 
17 Ibnu Kaṡir, Lubābut Tafsīr Min Ibni Katṡir, Abdullah bin Muhammad, 

terj. Tafsir Ibnu Katsiir (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004) h. 139 
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 Pengertian Judul Dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Pengertian judul 

skripsi ini berjudul Analisis perbedaan redaksi pada kisah yang sama  (suatu 

kajian muqaran QS Al-Baqarah/2: 58 dengan QS al-A'rāf/7:161). Dalam skripsi ini, 

peneliti perlu mempertegas bahwa yang dimaksud dengan analisis perbedaan 

redaksi ialah, analisis perbedaan lafaz dan makna yang terdapat pada kedua ayat 

tersebut. 

Secara garis besar ada tiga istilah pokok yang menjadi fokus uraian dalam 

bagian ini yaitu: perbedaan redaksi, kisah yang sama dan QS al-Baqarah/2:58 dan 

QS al-A’rāf/7:161:. 

a. Perbedaan redaksi  

 Perbedaan lafaz atau redaksi merupakan sesuatu yang sangat lazim dijumpai 

di dalam al-Qu’ān. Hal ini dikarenakan terdapat sangat banyak pembahasan di 

dalamnya. Mulai dari pembahasan tentang aqidah, halal dan haram, sampai 

pembahasan yang berkaitan dengan sains seperti tahap-tahap penciptaan alam 

semesta dan proses perkembang biakan manusia juga dijelaskan dalam al-Qur’ān. 

Al-Qur’ān juga seringkali menggunakan lafaz atau redaksi yang berbeda 

dalam menguraikan satu pembahasan. Sebagaimana yang telah peneliti sebutkan 

dalam rumusan masalah tentang penggunaan lafaz dalam QS al-Anfāl/8:10 dengan 

QS āli ‘Imran/3:126 yang memiliki sedikit perbedaan dalam menguraikan kedua 

ayat tersebut. 

Tentu perbedaan redaksi dalam al-Qur’ān memiliki maksud dan tujuan 

tersendiri. Seperti halnya kedua ayat terebut, peneliti juga bertujuan menguraikan 

makna yang tersurat dalam QS al-Baqarah/2:58 dengan QS al- A’rāf/7:161  yang 

membahas satu tema yang sama akan  tetapi memiliki perbedaan dari segi lafaznya. 

b. Kisah yang sama 
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 Mengabadikan suatu peristiwa dalam al-Qur’ān merupakan salah satu cara 

Allah memberikan petunjuk kepada hambanya. Terlebih lagi ketika suatu peristiwa 

diuraikan secara berulang-ulang, yang di mana pengulangan redaksi tersebut tidak 

hanya sebatas keindahan bahasa saja melainkan ada maksud tertentu yang hendak 

al-Qur’ān sampaikan kepada pembacanya. 

 Adapun QS al-Baqarah/2:58 dan QS al- A’rāf/7:161. Kedua ayat yang 

menjadi fokus penelitian ini, menjabarkan kisah tentang Bani Israil dalam satu 

peristiwa yang sama, akan tetapi dalam mengisahkan peristiwa tersebut kedua ayat 

ini menggunakan lafaz yang cenderung berbeda. Adanya perbedaan lafaz pada 

kedua ayat tersebut menarik minat peneliti guna mengkaji lebih dalam makna yang 

terkandung di dalamnya, sebab ulama mengeluarkan kaidah:  

عْتيناَء  إ  إلتيكْرَإرُ يدَُلُّ علَََ إلي

Artinya: 

“Pengulangan menunjukkan perhatian atas hal tersebut”.18 

c. QS al-Baqarah/2:58 dan QS al-A’rāf/7:161  

 Dalam QS al-Baqarah/2:58, allah swt. berfirman: 

ئتُُْْ رَغدًَإ وَإدْخُلوُإ إلْبَابَ سَُُّدًإ وَقوُلوُإ نْْاَ حَيْثُ شي هي إلْقَرْيةََ فكَُُُوإ مي ذي ذْ قُلْناَ إدْخُلوُإ هَ َٰ
ِ
َّغْفيرْ   وَإ ةٌ ن طَّ حي

نييَن  )   (   ٥٨لكَُُْ خَطَايََكُُْۚ وَسَنََييدُ إلْمُحْس ي

Terjemahannya: 

Dan (ingatlah), ketika Kami berfirman: "Masuklah kamu ke negeri ini 

(Baitul Maqdis), dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak lagi enak dimana 

yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan 

katakanlah: "Bebaskanlah kami dari dosa", niscaya Kami ampuni kesalahan-

kesalahanmu, dan kelak Kami akan menambah (pemberian Kami) kepada orang-

orang yang berbuat baik".19 

 

 
18 Khalid bin Uṡmān al-Sabt, Mukhtaṣar fi Qawāid al-Tafsir (al-Mamlakah 

al-‘Arabiyyah al-Sa’ūdiyyah: Dār ibnu ‘Affān, 1997), h. 701.  
19 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan Blok Junior 

Latin, h.  9. 
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redaksi pada kisah yang sama  (suatu kajian muqaran QS Al-Baqarah/2:58 

dengan QS al-A'rāf/7:161). Selain itu dalam skripsi ini juga mengangkat uraian 

secara komparatif makna yang terdapat dalam QS Al-Baqarah/2:58 dan QS al-

A'rāf/7:161 

Berdasarkan penelusuran baik secara pustaka digital, maupun kajian 

pustaka dalam bentuk buku-buku atau kitab-kitab. Penulis belum mendapatkan 

karya tulis yang membahas lalu membandingkan ayat pada QS Al-Baqarah/2:58 

dengan QS al-A'rāf/7:161 secara spesisifik. Akan tetapi, karena ayat yang dibahas 

merupakan salah satu dari kisah bani israil dalam al-Qur’ān, dan Sebagaimana  

diketahui bahwa di dalam al-Qur’ān terdapat banyak kisah-kisah tentang Bani 

Israil. Seperti; kisah Bani Israil dan sapi betina, Bani Israil dan penyembahan 

kepada patung anak sapi, bani israil dan keingkaran mereka terhadap perintah allah 

dan rasulnya dan masih banyak lagi.  

terdapat beberapa karya tulis yang mempunyai keterkaitan dengan ayat 

tersebut dari segi histori dan objek yang dibicarakan. Seperti: “Kaum Bani Israil 

Dan Peristiwa Anak Lembu” karya Kamarul Azmi Jasmi,  jurnal “Bani Israil 

Sebagai Kunci Untuk Mehamami Era Post-Truth” karya Andriyani, jurnal “Israel 

dalam Teks-Teks Agama Islam” karya Otong Sulaeman. 

Adapun beberapa karya tulis dan jurnal yang telah disebutkan, 

mempunyai keterkaitan dengan pembahasan penulis dari segi objeknya saja.  

sedangkan dari segi penafsiran, hanya “Kaum Bani Israil Dan Peristiwa Anak 

Lembu” karya Kamarul Azmi Jasmi yang membahas penafsiran dari QS Al-

Baqarah/2:58 namun tidak dengan . QS al-A'rāf/7:161 selain itu tidak ditemukan 

lagi pembahasan dari segi perbandingan antara QS Al-Baqarah/2:58 dan QS al-

A'rāf/7:161 dalam karya tulis tersebut.  

 Metodologi Penelitian 
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Dalam mengungkap hakikat atau makna sebuah objek penelitian tersebut, 

maka dibutuhkan sebuah metode penelitian tafsir20 sebagai jalan dalam menelusuri 

apa yang menjadi objek penelitian.  

Penulis akan mengemukakan rangkaian metodologi yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu; jenis penelitian, metode pendekatan, metode pengumpulan 

data, serta metode pengolahan dan analisis data.   

 Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research),21 dengan basis kajian 

secara kualitatif deskriptif dalam menelusuri kandungan lafaz QS Al-Baqarah/2:58 

dan QS al-A'rāf/7:161 dalam al-Qur’an.  

 Metode Pendekatan 

Pendekatan berarti sebuah proses, perbuatan, atau cara mendekati sebuah 

objek.22 Adapun pendekatan yang digunkan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

ilmu tafsir (exegetical approach), dengan menggunakan kaidah tikrār. Pendekatan 

ilmu tafsir yaitu suatu pendekatan yang menjelaskan kandungan 

makna dari ayat al-Qur’an melalui tafsiran ulama atau sumber lainnya, kemudian 

memberikan analisis kritis dan komparatif.23  Sedangkan tikrār adalah " إعادة  إللفظ

 
20 Metodologi penelitian tafsir ialah ilmu yang membahas mengenai 

seperangkat aturan atau kaedah yang digunakan dalam penelitian tafsir al-Qur’an, 
baik untuk mengetahui penafsiran yang sudah ada, ataupun untuk menemukan 
penafsiran baru.  Lihat karya: Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, Metodologi 
Khusus Penelitian Tafsir (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 16.  

21 Library reseacrh ialah teknik penelitian yang digunakan untuk 
mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan buku, jurnal, dan tulisan-tulisan 
lain yang terkait dengan penelitian penulis. Lihat karya: Arifuddin, Metode 
Penelitian Kualitatif  (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 111.  

22Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsir Mauḍū’ī 
(Yogyakarta: Pustaka al-Zikr, 2011), h. 98. 

23 Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsir Mauḍū’ī , h. 100.  
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لتقرير إلمعنى  mengulangi lafal atau yang sinonimnya untuk menetapkan) "إو مرإدفه 

makna).24 

Pendekatan inilah yang digunakan penulis dalam menelusuri hakikat QS Al-

Baqarah/2:58 dan QS al-A'rāf/7:161 dalam al-Qur’an dengan membandingkan dua 

ayat tersebut yang dalam lafaznya menunjukkan makna yang sama tapi secara 

redaksi teks ayat berbeda. 

 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dimaknai dengan sebuah prosedur sistematis yang 

memiliki standar dalam menghimpun data yang diperlukan untuk menjawab 

masalah penelitian serta menyiapkan bahan-bahan yang mendukung kebenaran atau 

kesesuaian teori yang dihasilkan.25 

Adapun dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data 

dengan menghimpun lafaz-lafaz, perbandingan kedua ayat, munasabah, serta 

penafsiran yang terdapat pada QS Al-Baqarah/2:58 dan QS al-A'rāf/7:161 sebagai 

rujukan utama dalam kajian pustaka ini. Kemudian, peneliti juga mengumpulkan 

pendapat para ulama dalam kitab-kitab tafsir sebagai bahan primer dalam 

menelusuri wilayah kajiannya. Adapun kitab-kitab tafsir yang dimaksud, seperti; fi 

zilᾱl al-Qur’an karya al-Qurṭubi, tafsir al-Misbah karya Prof. Quraish Shihab dan 

yang lainnya. 

Karena kajian dalam skripsi ini membahas kajian makna suatu susunan 

redaksi lafaz dalam suatu ayat, maka kepustakaan sekunder dalam penulisan ini 

adalah buku-buku atau kitab-kitab yang membahas secara khusus atau umum 

 
24 Khalid bin Uṡmān al-Sabt, Qawāid al-Tafsir: Jam’an wa Dirāsah (al-

Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Sa’ūdiyyah: Dār ibnu ‘Affan, 1997), h.701.  
25 Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsir Mauḍū’ī, h. 110-

111. 
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tentang linguistik al-Qur’an dan buku-buku lain yang membahas mengenai lafaz 

QS Al-Baqarah/2:58 dan QS al-A'rāf/7:161. 

 Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam penelitian studi tafsir ini, metode yang digunakan adalah metode 

pengolahan data kualitatif. Berikut adalah beberapa langkah-langkahnya; 

a. Metode Deskriptif 

Sebagai langkah awal, metode yang digunakan adalah secara deskriptif. 

Arahannya ialah agar dapat membandingkan objek kajian yakni perihal QS Al-

Baqarah/2:58 dan QS al-A'rāf/7:161 secara efisien. Metode ini lebih diterapkan 

kepada penyajian data atau informasi materi yang dikutip dari berbagai sumber dan 

disajikan dalam bentuk sesederhana mungkin dan apa adanya.  

b. Metode Kmpratif 

Langkah kedua yang digunakan adalah metode komparatif. Tujuannya 

adalah untuk membandingkan data hasil penelusuran, baik dari segi persamaan, 

perbedaan, kelebihan dan kekurangan, serta urgensinya masing-masing.  

c. Metode Analisis 

Langkah ke tiga adalah metode analisis. Pada langkah ini akan lebih 

mempertajam pokok bahasan yang kemudian diproyeksikan secara konsepsional 

dan penyelidikan kandungan agar menjadi satu rangkaian pengertian secara 

terbatas. Ada dua pola analisis yang biasa digunakan, yaitu analisis secara deduktif 

(umum ke khusus) dan induktif (khusus ke umum). Adapun pola analisis yang 

digunakan oleh penulis untuk mendukung efektifitas metode adalah dengan pola 

pikir (logika) ilmiah secara deduktif. 

 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
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1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna dan perbandingan 

redaksi dalam QS Al-Baqarah/2:58 dan QS al-A'rāf/7. Berikut poin-poinnya: 

a. Persamaan   

Untuk mengetahui persamaan QS Al-Baqarah/2:58 dan QS al-A'rāf/7 

b. Perbedaan  

Untuk mengetahui perbedaan antara QS Al-Baqarah/2:58 dengan QS al-

A'rāf/7 

c. Perbandingan 

Untuk mengetahui perbandingan antara QS Al-Baqarah/2:58 dengan QS al-

A'rāf/7 

 Kegunaan Penelitian 

Berikut kegunaan dari penelitian ini: 

1.  Kegunaan Pertama  

Kegunaan ilmiah, yaitu untuk mengkaji dan membahas hal-hal terkait 

dengan judul skripsi ini, yang sedikit banyaknya akan dapat menambah khazanah 

pengetahuan dalam kajian tafsir.  

2. Kegunaan Kedua 

Kegunaan praktis, yaitu untuk memberi pemahaman yang lebih luas dan 

dapat menjadi bahan rujukan kepada masyarakat tentang perbedaan lafaz dalam 

satu tema yang sama dengan berdasar kepada kajian ayat-ayat al-Qur’ān.  
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

A.  Kisah dalam al-Qur’ān 

1. Pengertian qiṣṣah 

Kisah adalah salah satu cara al-Qur’ān mengantarkan manusia ke arah yang 

dikehendakinya. Kata kisah terambil dari bahasa Arab qiṣṣah (قصة). Kata ini 

seakar dengan (قص) qaṣṣa yang berarti menelusuri jejak. Sementara ulama 

mendefinisikan kisah sebagai menelusuri peristiwa/kejadian dengan jalan 

menyampaikan atau menceritakan tahap demi tahap sesuai dengan kronologi 

kejadiannya. Dapat ditambahkan bahwa penyampaian itu dapat terjadi dengan 

menguraikannya dari awal hingga akhir, bisa juga dalam bentuk bagian atau 

episode-episode tertentu.26 

Sedangkan qaṣaṣul al-Qur’ān adalah khabar-khabar al-Qur’ān tentang 

keadaan-keadaan umat yang telah lalu dan kenabian masa dahulu, peristiwa-

peristiwa yang telah terjadi.27 

2. Jenis-jenis kisah dalam al-Qur’ān 

Ditemukan dari penggunaan kata qiṣṣah dalam al-Qurān bahwa objek yang 

dikisahkan dapat berkaitan dengan:28 

a. Sesuatu yang benar-benar terjadi di alam nyata. 

 
26 M. Quraish Shihab. Kaidah Tafsiir (Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2013) 

h. 273. 

27 M. Hasbi ash-Shiddieqy, Ilmu-Ilmu al-Qur’ān (Cet. I; Semarang: Pustaka 
Reski Putra, 2009) h. 179. 

28 M. Quraish Shihab. Kaidah Tafsiir. h. 273-274 
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Sebagaimana tentang peristiwa yang diceritakan nabi Musa kepada nabi 

Syu’aib sebagaimana dalam surah al-Qaṣaṣ/28:25, al-Gāfir/40:78, dan al-

Nisa/4:161. 

b. Empiris 

Sesuatu yang terjadi tidak di alam nyata (empiris), tetapi dalam benak 

melalui mimpi. Seperti pesan nabi Ya’qub kepada putra beliau nabi Yusuf. 

c. Sesuatu yang bukan peristiwa melainkan ajaran dan tuntutan. 

3. Macam-macam qaṣāṣu al-Qur’ān 

Adapun dari segi macam-nya, qaṣāṣu al-Qur’ān terbagi menjadi tiga hal:29 

a. Kisah nabi-nabi 

Al-Qur’ān mengandung cerita tentang dakwah para nabi dan mukjizat-

mukjizat para rasul dan sikap umat-umat yang menentang dan marhalah-marhalah 

dakwah dan perkembangannya. Disamping menerangkan akibat-akibat yang 

dihadapi orang-orang mukmin dan golongan-golongan yang mendustakan. Seperti 

kisah nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Harun, Isa dan Muhammad saw. 

b.  Kisah terdahulu dan orang-orang yang tidak dapat dipastikan 

kenabiannya 

Dalam kategori ini termasuk kisah tentang orang yang pergi ke kampung 

halamnnya, yang beribu-ribu jumlahnya karena takut mati. Dan seperti kisah Talut 

dan Jalut, dua putra Adam, Aṣhābul kahfi, Zulqarnain, Qarun dan Aṣhābu al-Sabti, 

Maryam, Aṣhāb al-Ukhdūd dan lainnya. 

c. Peristiwa-peristiwa pada masa Rasulullah 

Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah seperti perang badar 

dan uhud yang diterangkan dalam surah Ali Imrān, perang hunain dan tabuk yang 

 
29 M. Hasbi ash-Shiddieqy, Ilmu-Ilmu al-Qur’ān. h. 179-180. 
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diterangkan dalam surah at-Taubah, perang ahzab yang diterangkan dalam surah al-

Ahzāb, hijrah, serta peristiwa isra’ dan mi’raj dan lain-lain. 

3. Faedah Kisah-Kisah al-Qurān 

Di antara faedah-faedah kisah-kisah al-Qur’ān ialah:30 

a. Menjelaskan dasar-dasar dakwah agama Allah dan menerangkan pokok-pokok 

syariat yang disampaikan para nabi. 

b. Mengokohkan hati Rasul dan hati umat Muhammad dalam beragama dengan 

agama Allah dan menguatkan hati orang-orang mukmin akan datangnya 

bantuan Allah dan hancurnya kebatilan 

c. Mengabadikan usaha-usaha para nabi dan pernyataan bahwa nabi-nabi dahulu 

adalah benar. 

d. Memperlihatkan kebenaran dalam dakwah nabi Muhammad saw. dengan dapat 

menerangkan keadaan-keadaan umat terdahulu. 

e. Menyingkap kebohongan ahli kitab yang menyembunyikan isi kitab mereka 

yang masih murni 

f. Menarik perhatian mereka yang diberikan pelajaran. 

B. Konsep Tentang Tafsir Muqaran 

Al-Qur’ān merupakan wahyu ilahi yang diturunkan dengan penuh 

kemukjizatan. Ayat-ayatnya memiliki kelebihan masing-masing. Tak satupun yang 

bisa disia-siakan hanya karena alasan sudah ada penggantinya dari ayat yang lain. 

Besar kemungkinan bahwa kemampuan manusia tidak bisa menyingkap ibrah yang 

tersimpan di dalamnya sehingga dengan mudah menganggap beberapa ayat 

cenderung membosankan karena memiliki redaksi yang tidak jauh berbeda. 

 
30 M. Hasbi ash-Shiddieqy, Ilmu-Ilmu al-Qur’ān. h. 179-180 
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Tanpa perhatian yang intensif, tidak menutup kemungkinan seseorang 

akan berasumsi bahwa banyaknya kemiripan dan kesamaan dalam beberapa 

ayat al-Qur’a an hanyalah merupakan sebuah tikrār (pengulangan redaksi). 

Padahal, tidak jarang terdapat hikmah dalam kemiripan tersebut, bahkan hal 

itu akan mengantarkan orang yang tekun dalam menganalisisnya pada sebuah 

formulasi pemahaman dinamis. Oleh karena itu, perlu adanya upaya 

penafsiran dengan metode yang bisa mengidentifikasi serta mengakomodasi 

ayat-ayat yang dipandang mirip untuk kemudian dianalisis dan ditemukan 

hikmahnya.31 Selain itu, pengungkapan makna di dalamnya juga akan mewarnai 

dinamisasi kandungan al-Qur’ān sehingga bisa dipahami bahwa setiap ayat 

memiliki kelebihannya masing-masing 

Maka dari itu, kehadiran metode penafsiran ayat-ayat yang beredaksi sama 

ataupun mirip secara muqaran (komparasi) dianggap penting. Dalam penelitian se 

ini, pembahasan tafsir muqaran diorientasikan dan difokuskan pada komparasi 

antar ayat yang berarti membandingkan beberapa ayat yang dianggap memiliki 

kecenderungan persamaan redaksi maupun kasus atau sebaliknya. 

1. Pengertian Metode Tafsir Muqaran 

a. Pengertian Dari Segi Etimologi 

Kata muqaran merupakan masdar dari kata مقارنة  –  يقارن  –  قارن  yang 

berarti perbandingan (komparatif)32 

b. Pengertian Dari Segi Terminologi 

Metode Tafsir muqaran adalah “membandingkan ayat-ayat al-Qur’ān yang 

memiliki persamaan atau kemiripan redaksi, yang berbicara tentang masalah atau 

 
31 Nashruddin Baidan, Metode Penafsiran Al-Qur’an: Kajian Kritis terhadap 

Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 67. 
32 ‘Abdu al-Hay al-Farmawi, al-Bidāyah fī al-tafsīr al-Mauḍū’iy. (Cet. I; 

Mesir: al-ḥiḍārah al-‘Arabiyah, 1997), h. 52. 
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kasus yang berbeda, dan yang memiliki redaksi yang berbeda bagi masalah atau 

kasus yang sama atau diduga sama”. Termasuk dalam objek bahasan metode ini 

adalah membandingkan ayat-ayat Al-Qur’ān dengan sebagian yang lainnya, yang 

tampaknya bertentangan, serta membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir 

menyangkut penafsiran ayat-ayat Al-Qur’ān.33 

Al-Kumi menyatakaan bahwa tafsir muqaran antar ayat merupakan 

upaya membandingkan ayat-ayat al-Qur’a n antara sebagian dengan sebagian 

lainnya. Selanjutnya, beliau mengemukakan pendapat al-Farmawi yang 

mendefinisikan tafsir muqaran antar ayat dengan upaya membandingkan ayat 

dengan ayat yang berbicara masalah yang sama.34 Nashruddin Baidan menyatakan 

bahwa para ahli ilmu tafsir tidak berbeda pendapat dalam mendefinisikan tafsir 

muqaran.35 

Dari beberapa pengertian yang dipaparkan di atas, maka terlihat bahwa 

tafsir metode muqâran adalah: 

pertama, membandingkan teks ayat-ayat al-Qurān yang memiliki 

persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki 

redaksi yang berbeda bagi kasus yang sama. 

Kedua, membandingkan ayat al-Qur'ān dengan hadits yang pada lahirnya 

terlihat bertentangan.  

 
33 Abdul Mu’in Salim, Metodologi Ilmu Tafsir, (Cet. 1; Sleman: teras, 2005), 

ha. 85. 

34 ‘Abdu al-Hay al-farmawi, al-Bidāyah fī al-tafsīr al-Mauḍū’iy. h. 93. 

35 Nashruddin Baidan, Metode Penafsiran al-Qur’ān; Kajian Kritis terhadap 
Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip. h. 75. 
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Ketiga, membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan 

al-Qur'ān. Metode ini diharapkan dapat melahirkan pemahaman komprehensif 

terhadap ayat-ayat al-Qur'ān.36 

2. Ruang Lingkup Tafsir Muqaran 

Adapun yang menjadi ruang lingkup dari metode ini adalah37: 

a. Perbandingan antara ayat 

Ayat-ayat al-Qur’ān yang berbeda redaksinya satu sama lain, padahal 

sepintas ayat-ayat tersebut berbicara tentang masalah yang sama. Secara global, 

tafsir muqaran antar ayat dapat diaplikasikan pada ayat-ayat al-Quran yang 

memiliki dua kecenderungan. 

Pertama, adalah ayat-ayat yang memiliki kesamaan redaksi, namun ada 

yang berkurang ada juga yang berlebih 

Kedua, adalah ayat-ayat yang memiliki perbedaan ungkapan, tetapi tetap 

dalam satu maksud. kajian perbandingan ayat dengan ayat tidak hanya terbatas pada 

analisis redaksional (mabahits lafzhiyat) saja, melainkan mencakup perbedaan 

kandungan makna masing-masing ayat yang diperbandingkan. 

Disamping itu, juga dibahas perbedaan kasus yang dibicarakan oleh ayat-

ayat tersebut, termasuk juga sebab turunnya ayat serta konteks sosio-kultural 

masyarakat pada waktu itu. 

Adapun contoh penafsiran antara ayat dengan ayat dapat dilihat pada QS āli 

‘Imran/3:126: 

ي إلْعَ  ندي إللََّّ نْ عي لَّ مي
ِ
ِۗ وَمَا إلنَّصُْْ إ َّ قُلوُبُكُُ بيهي ىٰ لكَُُْ وَليتطَْمَئِي لَّ بشَُْْ

ِ
ُ إ  (   ١٢٦زييزي إلْحَكييمي  ) وَمَا جَعَلَُِ إللََّّ

Terjemahannya: 

 
36 Nashruddin Baidan, Metode Penafsiran al-Qur’ān; Kajian Kritis terhadap 

Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip. h. 65. 
37 M. Quraish Shihab, Kaidah tafsir, Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut 

Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur’ān (Cet.III; Tangerang: Lentera Hati, 

2015), h .325. 
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“Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai 

khabar gembira bagi (kemenangan)mu, dan agar tenteram hatimu karenanya. Dan 

kemenanganmu itu hanyalah dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana”.38 

 

Ayat diatas sedikit berbeda dengan ayat 10 disurah al-Anfāl. Di ayat tersebut 

Allah swt berfirman: 

 َ نَّ إللََّّ
ِ
يۚ إ ندي إللََّّ نْ عي لَّ مي

ِ
ۚ وَمَا إلنَّصُْْ إ َّ بيهي قُلوُبُكُُْ ىٰ وَليتطَْمَئِي لَّ بشَُْْ

ِ
ُ إ  (   ١٠ عَزييزٌ حَكييٌم  )وَمَا جَعَلَُِ إللََّّ

Terjemahanya: 

“Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu), melainkan 

sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan 

kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana”.39 

Perbedaan antara ayat pertama dan ayat kedua adalah: Pertama, dalam surat 

Āli 'Imrān dinyatakan ُبشْى لك sedangkan dalam surah al-Anfāl tidak disebutkan 

kata ُلك. Kedua, dalam surah Āli 'Imrān dinyatakan   به قلوبكُ  ولتطمئِ  yakni 

menempatkan kata به setelah ُقلوبك sedang dalam surah al-Anfāl kata به diletakkan 

sebelum ُقلوبك. Ketiga, surah Āli 'Imrān ditutup dengan إلحكيم  tanpa إلعزيز 

menggunakan kata   إن sedang surat al-Anfāl ditutup dengan menggunakan  yang  إإن

berarti "sesungguhnya". 

Kedua ayat ini diturunkan dengan koteks yang sama yaitu dalam kondisi 

peperangan. Akan tetapi dalam perang badar kaum muslimin kalah jumlah dengan 

kamu kafir quraish ditambah lagi, kaum muslimin pada saat itu belum pernah 

berperang membela agama dan belum pernah dibantu dengan para malaikat. 

sehingga kodisi tersebut mempengaruhi mental kaum mereka. Maka guna 

menghilangkan rasa takut dan menguatkan hati para mujahidin, Allah menurunkan 

 
38 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan Blok 

Junior Latin (Cet. I; Jakarta: Al-Qur’ān Al-Qosbah, 2019), h. 66. 
39 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan Blok Junior 

Latin, h. 178. 
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QS al-Anfāl/8:10 dengan membubuhkan  lafaz inna (taukid) yang tidak terdapat 

pada QS āli ‘Imran/3:126.40 

b. Perbandingan ayat dengan hadis Nabi 

Membandingkan ayat-ayat yang berbeda kandungan informasinya dengan 

hadis Nabi saw. yang perlu diperhatikan, karena al-Qur’ān mempunyai tingkatan 

yang tinggi maka hadis-hadis yang hendak di bandingkan dengan ayat al-Qur’ān 

adalah hadis-hadis yang mempunyai spesifikasi ṣaḥīḥ sehingga hadis yang dinilai 

ḍa’īf.  

Adapun contoh perbandingan ayat dengan hadis Nabi sebagai berikut: 

 يقَييٍن  )
ٍ
 بينبَاَ
ٍ
بَا ن س َ ئْتُكَ مي طْ بيهي وَجي يدٍ فقَاَلَ أَحَطتُ بيمَا لمَْ تُُي ن ي وَجَدتُّ إمْرَأَةً  ٢٢فمََكَثَ غيََْْ بعَي

ِ
( إ

يٌم  )  ءٍ وَلهَاَ عَرْشٌ عَظي ن كُ ي شََْ  (   ٢٣تمَْليكُهمُْ وَأُوتييتَْ مي

Terjemahannya: 

“Maka tidk lama kemudian (datanglah Hud-Hud), lalu ia berkata, “aku telah 

mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri 

Saba’ membawa suatu berita yang meyakinkan”. 

“Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan 

dia dianugrahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar”.41 

 

kedua ayat tersebut kemudian dibandingkan dengan hadis Nabi tentang 

kepemimpinan perempuan. Rasulullah saw. bersabda:  

مْرَأةًَ  ليفَ قوَْمٌ وَلوَْإ أمَْرَهُُْ إإ  ...لنَْ يُُْ

Artinya:   

“Tidak akan berbahagia (sukses) suatu kaum (masyarakat)  yang 

menyerahkan (untuk yang memimpin urusan mereka kepada perempuan”. 

 

 
40 M. Quraish Shihab, Kaidah tafsir, Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut 

Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur’ān, h. 326. 

41 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan Blok 
Junior Latin, h. 378-379. 
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Jika diperhatikan secara sepintas, teks hadits di atas bertentangan dengan 

kedua ayat terdahulu karena al-Qur'an menginformasikan keberhasilan Ratu Balqis 

memimpin negaranya, Saba'. Sebaliknya, hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari 

menyatakan ketidaksuksesan sebuah negara (manapun) yang diperintah oleh 

perempuan. Dengan demikian, perempuan diposisikan pada kedudukan tidak 

seimbang dengan laki-laki. Padahal -kecuali Balqis- sejarah dunia dan sejarah 

peradaban Islam mencatat tokoh-tokoh perempuan yang sukses memimpin negara, 

semisal Syajarat al-Durr, pendiri kerajaan Mamluk yang memerintah wilayah 

Afrika Utara sampai Asia Barat (1250-1257 M).42 

Untuk mengkomparasi dan mengkompromikan kedua teks tersebut 

diperlukan kepastian akan kualifikasi hadis tersebut karena ayat tidak diragukan 

lagi keotentikannya. Setelah itu dilihat dari asbāb al-wurūd hadis tersebut. Pada 

kasus hadis ini, asbāb al-wurūd-nya adalah saat Rasulullah mendengar berita bahwa 

puteri Raja Persia dinobatkan menjadi ratu menggantikan ayahnya yang wafat. 

Berdasarkan itu, tidak mengherankan jika pemahaman bahwa perempuan tidak pas 

memimpin negara muncul ke permukaan. Namun, jika dipakai kaidah   العبرة: بعموم

 maka (kekhususan sebab bukan dari segi keumuman lafaz) الفظ لا بخصوص السبب 

akan dijumpai pemahaman lain.43 

Melalui analisis kaidah itu terhadap hadits tersebut, maka akan ditemui 

bahwa kata  dibentuk dalam format nakirah (indefinite). Itu berarti bahwa yang 

dimaksud oleh kata-kata itu adalah semua kaum, semua perempuan, dan semua 

urusan. Jadi, terjemahan dari hadis tersebut (kira-kira) berbunyi: "Suatu bangsa 

tidak pernah memperoleh sukses jika semua urusan bangsa itu diserahkan 

 
42 Nashruddin Baidan, Metode Penafsiran al-Qur’ān; Kajian Kritis terhadap 

Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip. h. 94. 
43 Nashruddin Baidan, Metode Penafsiran al-Qur’ān; Kajian Kritis terhadap 

Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip. h. 95. 
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(sepenuhnya kepada kebijakan) wanita sendiri (tanpa melibatkan kaum pria)". Jika 

dipahami demikian, maka jelas bahwa sangat wajar kalau suatu bangsa tidak akan 

sukses kalau semua bidang yang ada dalam bangsa tersebut ditangani mutlak oleh 

perempuan tanpa sedikit pun melibatkan laki-laki karena baik laki-laki maupun 

perempuan memiliki keterbatasan-keterbatasan yang jika digabungkan akan terjalin 

kerja sama yang baik. 

c. Perbedaan pendapat ulama menyangkut penafsiran ayat yang sama 

Dalam membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir menyangkut ayat al-

Qur’ān  ada beberapa hal yang perlu mendapatakan sorotan:44 

1) Kondisi sosial politik pada masa seorang mufasir hidup. 

2) Kecendrungan dan latar belakang pendidikannya. 

3) Pendapat yang dikemukakannya – apakah pendapat pribadi, ataupun 

pengembangan pendapat sebelumnya, atau juga pengulangannya 

4) Setelah menjelaskan hal-hal di atas, pembanding melakukan analisis 

untuk mengemukakan penilaiannya tentang pendapat tersebut – baik 

menguatkan atau melemahkan pendapat-pendapat mufasir yang 

diperbandingkannya. 

Untuk contoh menegenai perbandingan penafsiran antara ulama dapat 

diambil contoh mengenai perbedaan penafsiran terhadap makna Alif Lām Mīm. 

Sejak dulu hingga kini ulama-ulama al-Qur’ān berbeda pendapat. “Hanya Allah 

yang mengetahui”. Itulah jawaban yang dikemukakan mayoritas ulama abad 

pertama hingga abad ketiga. Namun setelah itu, banyak ulama yang mencoba 

mengintip lebih jauh maknanya. Ada yang memahaminya sebagai nama surat, atau 

 
44 M. Quraish Shihab, Membumikan al quran; Fungsi dan Peran Wahyu 

dalam Kehidupan Masyarakat (Cet. VII; Bandung: Mizan, 1994) h. 119. 
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cara yang digunakan Allah untuk menarik perhatian pendengar tentang apa yang 

akan dikemukakan pada ayat-ayat berikutnya. Ada lagi yang memahami huruf-

huruf yang menjadi pembuka surat al-Qur'ān itu sebagai tantangan kepada yang 

meragukan al-Qur`ān. Sayyid Quṭub menulis, “Perihal kemukjizatan al-Qur'an 

serupa dengan perihal ciptaan Allah semuanya dibandingkan dengan ciptaan 

manusia. Dengan bahan yang sama Allah dan manusia mencipta. Dari butir-butir 

tanah, Allah menciptakan kehidupan, sedangkan manusia paling tinggi hanya 

mampu membuat batu-bata. Demikian pula dari huruf-huruf yang sama (huruf 

hija`iyyah) Allah menjadikan al-Qur'ān dan al-Furqān. Dari situ pula manusia 

membuat prosa dan puisi, tapi manakah yang labih bagus ciptaannya?".45 

Quraish Shihab juga berpendapat dengan mengutip pendapat Rasyad 

Khalifah yang mengatakan bahwa huruf-huruf itu adalah isyarat tentang huruf-

huruf yang terbanyak dalam surah-surahnya. Dalam surah al-Baqarah, huruf 

terbanyak adalah alif, lām, dan mīm. Pendapat ini masih memerlukan penelitian 

lebih lanjut. Namun Quraish Shihab terlihat masih meragukan kebenaran pendapat-

pendapat yang dikutipnya hingga ia mengambil kesimpulan bahwa pendapat yang 

menafsirkan Wallahu ‘Alam masih relevan sampai saat ini.46 

c. Konsep Tikrar Dalam al-Qur’ān 

Banyak ditemukan dalam al-Qur’ān bentuk kata dan kalimat yang berulang-

ulang. Bentuk kata dan kalimat yang berulang tersebut merupakan gaya bahasa unik 

yang dimiliki al-Qur’ān. Gaya bahasa seperti itu disebut dengan uslūb tikrār. Uslūb 

itu bukan disebabkan karena minim bahasa yang digunakan atau menunjukkan 

kekurangan dan kelemahan al-Qur’ān tetapi hal tersebut menunjukkan kelebihan 

 
45 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbāh:Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-

Qur’an, vol.4 (Tangerang: Lentera Hati, 2002) h. 85-86. 
46 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbāh:Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-

Qur’an, vol.4. h. 84-86. 
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dan keistimewaan bahasa yang digunakan. Akan tetapi sebagian orang khususnya 

orientalis mengklaim bahwa sistematika al-Qur’ān sangat kacau.47 Mereka 

beranggapan bahwa terdapat banyak hal yang sia-sia dan tak perlu di dalamnya, 

mereka memberi contoh pada tikrār atau pengulangan ayat-ayat yang terdapat di 

dalam al-Qur’ān. 

Menanggapi hal itu, banyak ulama yang memberikan bantahan disertai 

dengan bukti-bukti yang valid yang beranjak dari dasar bahwa tidak ada hal yang 

sia-sia dalam al-Qur’ān. Allah SWT berfirman: 

وَإلَْْرْضي   مَاوَإتي  إلسَّ خَلْقي  وَيتََفكََّرُونَ فِي  مْ  ي جُنوُبُي وَعلَََٰ  وَقُعُودًإ  ياَمًا  قي  َ يذَْكُرُونَ إللََّّ ينَ  ي مَا إلََّّ َّناَ  رَب

بْحَانكََ فقَيناَ عذََإبَ إلنَّاري  )  لًَ س ُ ذَإ بََطي  (   ١٩١خَلقَْتَ هَ َٰ

Terjemahannya: 

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau 

dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan 

bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan 

sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.”48 

 

Begitu juga dengan persoalan tikrār atau pengulangan ayat-ayat dalam al-

Qur’ān. Diperoleh banyak fungsi dan hikmah dari bentuk ini, salah satunya adalah 

sebagai penguat ataupun penjelas bagi sebelumnya. Seperti contoh pengulangan 

kisah dalam al-Qur’ān mengenai nabi-nabi dan umat terdahulu.  

Maka dari itu, sangat penting kiranya membahas lebih jauh tentang tikrār 

dalam al-Qur’ān guna memperdalam dan memperluas wawasan terkait ayat-ayat 

yang berulang di dalamnya. 

1. Definisi Tikrār 

 
47 M. Quraish shihab, mukjizat al-Qur’an (cet. II; Bandung: Mizan, 2007), 

h.243. 

48 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan Blok 
Junior Latin, h. 75. 



28 
 

Dari segi bahasa, tikrār (تكرإر) merupakan bentuk masdar dari kata kerja كرر 

yang terangkai dari huruf ر  - ر  - ك  yang berarti mengulang atau mengembalikan 

sesuatu berulang kali.49 

Adapun dari segi istilah al-tikrār adalah50: 

 إعادة إلفظ إو مرإدفه لتكرير إلمعان 

Artinya: 

“Mengulangi lafal atau sinonimnya guna menetapkan (takrir) makna.” 

Adapula yang memaknai tikra r dengan: 

 إذكر إلشيء مرتين فصاعد

Artinya: 

”menyebutkan sesuatu dua kali berturut-turut atau penunjukan lafal 

terhadap sebuah makna secara berulang-ulang.” 

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

tikrār adalah pengulangan yang terjadi pada redaksi kalimat atau ayat dalam al-

Qur’ān sebanyak dua kali atau lebih, baik itu pada lafaz ataupun maknanya dengan 

tujuan dan alasan tertentu. 

2. Pembagian Tikrār 

Dalam kitab-kitab ulūmul al-Qur’ān, para ulama menjelaskan tentang 

pembagian tikrār. Az-zarkasyi dalam kitabnya al-Burhān fi ‘ulūm al-Qur’ān 

menyebutkan bahwa tikrār dibagi menjadi dua macam51. Di antaranya: 

a.  Tikrār al-Lafẓi 

Yaitu pengulangan lafaz atau redaksi baik berupa huruf-huruf, kata ataupun 

redaksi kalimat dan ayatnya.  

 
49Abū al-Husain Ahmad ibn Faāris ibn Zakariyā, Maqāyis al-Lughah, Juz. 

V (Beirut: Ittihād al-Kitāb al-‘Arabi, . 2002), h. 126. Lihat juga Muhammad Ibn 
Manzhūr, Lisān al-‘Arab, Juz. V ( Beirut: Dār al-Shādir), h. 135.  

50 Khalid bin Uṡmān al-Sabt, Mukhtaṣar fi Qawāid al-Tafsir (Cet. I; Saudi 
Arabia: Dār ibnu ‘Affān, 1996), h. 701.  

51 Imām Badruddin Abī ‘Abdillah bin Bahādir bin ‘Abdullah Az-Zarkasyi, 
Al-Burhān  fī ‘Ulūm al-Qur’ān, (Beirut : Al-Kitab al-‘Ālamiyah, 2007), h. 8. 
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1) Contoh Pengulangan Huruf 

Pengulangan huruf ة pada beberapa akhiran ayat dalam QS al-

Qāri’ah/101:1-3: 

 (   ٣( وَمَا أَدْرَإكَ مَا إلْقاَريعةَُ  ) ٢( مَا إلْقَاريعةَُ  ) ١إلْقاَريعةَُ  ) 

Terjemahannya: 

“Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat 

itu?”52 

 

2) Contoh Pengulangan Lafaz 

Pengulangan lafaz dapat dilihat dalam QS al-Fajr/89:21-22: 

ذَإ دُكَّتي إلَْْرْضُ دَكًّا دَكًّا  ) 
ِ
ۖ إ ُّكَ وَإلْمَلََُ صَفاا صَفاا  )٢١كََلَّّ  (   ٢٢( وَجَاءَ رَب

Terjemahannya: 

“Sekali-kali tidak! Apabila bumi diguncangkan berturut-turut 

(berbenturan)”. 

“Dan datanglah tuhan mu dan malaikat berbaris-baris”.53 

3) Contoh Pengulangan Ayat  

Pengulangan ayat dapat dilihat pada QS al-Mursalāt/77:15 dan pada QS al-

Muṫaffifīn/83:10: 

بييَن  )  ي  (   ١٥وَيلٌْ يوَْمَئيذٍ ل يلْمُكذَ 

Terjemahannya: 

“celakalah pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan.”54 

بييَن  )   ي  (   ١٠وَيلٌْ يوَْمَئيذٍ ل يلْمُكذَ 

Terjemahannya: 

 
52 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan Blok 

Junior Latin, h.  600. 

53 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan Blok 
Junior Latin, h. 593-594. 

54 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan Blok 
Junior Latin, h.. 580. 
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“celakalah pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan.”55 

b. Tikrār al-Ma’nawi 

Tikrār al-ma’nawi adalah pengulangan pada redaksi ayat dalam al-Qur’ān 

yang dimana pengulangannya lebih di titik beratkan kepada makna atau maksud 

dan tujuan ayat tersebut. 

Contoh tikrār al-ma’nawi terdapat pada QS al-Baqarah/2:238: 

ي قَانيتييَن  ) َّ لََةي إلوُْسْطَىٰ وَقوُمُوإ للَّي لوََإتي وَإلصَّ ظُوإ علَََ إلصَّ  (   ٢٣٨حَافي

Terjemahannya: 

 “Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah 

untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.”56 

 Lafaz al-ṣalāt al-wusṭā yang disebut pada ayat di atas merupakan 

pengulangan dari lafaz al-ṣalawāt sebelumnya, karena masih merupakan bagian 

darinya. Penyebutan lafaz al-ṣalāt al-wusṭā dimaksudkan sebagai penekanan atas 

perintah memeliharanya.57 

 Selain bentuk contoh di atas, tikrār ma’nawi juga biasanya dapat dilihat 

ketika al-Qur’ān menceritakan tentang kisah-kisah umat terdahulu, 

menggambarkan tentang azab dan nikmat serta janji dan ancaman dan lain 

sebagainya.  

Selain Tikrār al-lafẓi dan Tikrār al-ma’nawi Sayyid khadar menambahkan 

satu bentuk lainnya dari tikrār yang lebih menonjol pada keindahan alunan yang 

ditimbulkan, atau pengulangan pada mode gramatikal bahasa arab yang disebut 

dengan al-tikrār al-numt al-nahwi.58 

 
55 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan Blok 

Junior Latin, h.  588. 

56 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan Blok 
Junior Latin, h. 39. 

57 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-
Qur’an, Jil. I ( Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 486. 

58 Sayyid Khadar, Al-Tikrār al-Uslub fi al-lughah al-‘Arabiyah, (Cet. II; 
Kairo: Dār al-Wafā, 2003), 8. 114 
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Pengulangan dalam bentuk ini lebih menonjol kepada keindahan alunan 

nada yang ditimbulkan, bukan pada beberapa kali diulangnya suatu kalimat. 

Sehingga membuat al-Qur’ān lebih indah dan menimbulkan kerinduan untuk 

senantiasa mentadabburinya. Jenis pengulangan ini sering kita dapati pada surah-

surah makkiyyah  yang di mana pada saat itu bentuk ini berfungsi untuk 

membungkam para penyair arab yang meragukan al-Qur’ān. Sebagai contoh dalam 

QS al-Ikhlās/112:1-4. 

ُ أَحَدٌ  )  مَدُ  ) ١قلُْ هُوَ إللََّّ ُ إلصَّ ْ وَلمَْ يوُلَِْ  ) ٢( إللََّّ ُ كُفُوًإ أَحَدٌ  ) ٣( لمَْ يلَِي  (   ٤( وَلمَْ يكَُن لََّّ

Terjemahannya: 

“katakanlah (Muhammad), Dialah Allah yang maha Esa.”59 
 

3. Kaidah Tikrār Dalam al-Qur’ān 

Khalid Uṡmān di dalam kitabnya menjelaskan beberapa kaidah yang 

berkaitan dengan tikrār dalam al-Qur’ān. Diantaranya sebagai berikut: 

a. Kaidah Pertama: 

دي إلمتَْعَل يقي   قدَْ يرَيدُ إلت يكْرَإر ليتَعَدُّ
Artinya: 

 “Terkadang adanya pengulangan karena banyaknya hal yang berkaitan 
dengannya (maksud yang ingin disampaikan).60 

Adanya pengulangan pada beberapa ayat al-Qur’ān disurah dan tempat yang 

berbeda menyisakan pertanyaan dibenak para ilmuan sekaligus bahan perdebatan 

dikalangan mereka. Hal ini bertolak belakang dari realitas metode al-Qur’ān sendiri 

yang dalam penjelasannya terkesan singkat padat dalam mendeskripsikan sesuatu. 

Olehnya itu, al-Qur’ān oleh sementara orang dinilai kacau dalam sistematikanya.61 

 
59 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan Blok 

Junior Latin, h. 604. 

60 Khalid bin Uṡmān al-Sabt, Mukhtaṣar fi Qawāid al-Tafsir (Cet. I; Saudi 
Arabia: Dār ibnu ‘Affān, 1996), h. 22. 

61 M. Quraish Shihab, Mukjizat al-Qur’an, h. 239. 
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Namun pertanyaan tersebut telah dijawab oleh para ulama islam, bahwa 

bentuk pengulangan dalam al-Qur’ān adalah bukan hal yang sia-sia dan tidak 

memiliki arti. Bahkan menurut mereka setiap lafal yang berulang memiliki kaitan 

erat dengan lafal sebelumnya. Sebagaimana contoh dalam QS al-Raḥmān/55:22-

27: 

 ( وَإلْمَرْجَانُ   ُّؤْلؤُُ  إلل نُْْمَا  مي رُجُ  ) ٢٢يَُْ بََني   تكُذَ ي رَب يكُُاَ  أ لَءي  أَي ي  فبَي إلْمُنشَأ تُ فِي  ٢٣(  إلجَْوَإري  وَلََُّ   )

بََني  ) ٢٤إلْبَحْري كًَّلَْْعْلََمي  )  أَي ي أ لَءي رَب يكُُاَ تكُذَ ي جْهُ رَب يكَ  ( وَيبَْقىَٰ وَ ٢٦( كُُّ مَنْ علَيَْهاَ فاَنٍ  ) ٢٥( فبَي

كْرَإمي  ) 
ِ
 (   ٢٧ذُو إلْجَلََلي وَإلْ

Terjemahannya: 

“Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhan kamu yang 

manakah yang kamu dustakan?. Dan kepunyaanNya lah bahtera-bahtera yang 

Tinggi layarnya di lautan  laksana gunung-gunung. Maka nikmat Tuhan kamu yang 

manakah yang kamu dustakan?. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. dan tetap 

kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka nikmat 

Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?.”62 

Dalam surah di atas, khususnya pada ayat  بََني أَي ي أ َلَءي رَب يكُُاَ تكُذَ ي  yang terulang فبَي

sebanyak 31 kali, kesemuanya itu menuntut pada ikrar dan pernyataan rasa syukur 

manusia terhadap segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Jika dilihat, tiap 

pengulangan ayat ini didahului dengan penjelasan berbagai jenis nikmat yang Allah 

berikan kepada hambanya. Jenis nikmat inipun berbeda-beda, 

maka setiap pengulangan ayat yang dimaksud, berkaitan erat dengan satu 

jenis  nikmat. Dan ketika ayat tersebut berulang kembali, maka kembalinya kepada 

nikmat lain yang disebut sebelumnya.63 Inilah yang dimaksud oleh kaidah bahwa, 

terkadang adanya pengulangan lafaz menunjukkan banyaknya hal yang berkaitan 

dengannya. 

 
62 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan Blok 

Junior Latin, h.  532. 

63 Khalid ibn Uṡman al-Sabt, Qawā’id al-Tafsīr, Jam’an wa Dirāsah, Juz. I 
(Cet. I; al-Mamlakah al-‘Arabiyah al-Sa’ūdiyah, Dār  ibn ‘Affān, 1417 H./1997 
M.), h. 702. 
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Contoh lainnya dapat dilihat dalam QS al-Mursalāt/77:24. 

بيينَ  ي  وَيلٌْ يوَْمَئيذٍ ليلْمُكذَ 

Terjemahannya: 

“Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang  

mendutakan”.64 

Dalam surah di atas, lafal  َبيين ي  .berulang sampai sepuluh kali وَيلٌْ يوَْمَئيذٍ ليلْمُكذَ 

Hal ini dikarenakan Allah swt. menyebutkan dalam setiap ayat sebelumnya kisah-

kisah berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa celaan itu dimaksudkan kepada 

orang-orang yang berkaitan dengan kisah sebelumnya.65 

b. Kaidah Kedua: 

 لم يقع فِ كتاب الله تكرإربين متجورين 

Artinya:  

”Tidak terjadi pengulangan antara dua hal yang berdekatan dalam 
kitabullah.”66 

Maksud dari lafaz Mutajāwirayni dalam kaidah ini adalah pengulangan 

yang terjadi pada ayat yang memiliki persamaan pada lafaz dan maknanya tanpa 

fāṣil di antara keduanya.67 Sebagai contohnya pada lafaz basmalah dengan surah al-

Fātiḥaḥ/1:3 : 

يمي  ) حي َٰني إلرَّ حَْ  (   ٣إلرَّ

Terjemahannya: 

“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha 

Penyayang.”68 

 
64 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan Blok 

Junior Latin, h. 581. 

65 Khalid ibn Uṡman al-Sabt, Qawā’id al-Tafsīr, Jam’an wa Dirāsah, Juz. I, 
h. 702. 

66 Khalid bin Uṡmān al-Sabt, Mukhtaṣar fi Qawāid al-Tafsir, h. 22. 

67 Khalid ibn Uṡman al-Sabt, Qawā’id al-Tafsīr, Jam’an wa Dirāsah, Juz. I, 
h. 701. 

68 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan Blok 
Junior Latin, h. 1. 
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Ibnu Jarīr menjelaskan bahwa kaidah ini merupakan hujjah bagi orang-

orang yang bependapat bahwa basmalah merupakan bagian dari surah al-Fātiḥaḥ, 

karena jika demikian, maka dalam al-Qur’ān terjadi pengulangan dengal lafaz dan 

makna yang sama tanpa adanya pemisah. Yang di mana makna di antara ayat 

tersebut sama antara satu dan yang lainnya. 

Oleh karena itu, jika dikatakan bahwa ayat ke dua dari surah al-Fātiḥaḥ 

merupakan faṣl (pemisah) di antara kedua ayat tersebut, maka hal ini dibantah oleh 

para ahli ta’wil dengan alasan bahwa ayat “arraḥmānirraḥīm” adalah ayat yang 

diakhirkan lafaznya tapi ditaqdimkan maknanya. Makna secara utuhnya adalah :  

 يوم إلِين إلرحن إلرحيم رب إلعا لمين ملَ   إلحمد الله

Artinya: 

“Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, tuhan 

semesta alam, pemilik hari pembalasan.”69 

dari contoh di atas, maka benarlah di dalam al-Qur’ān tidak terdapat 

pengulangan yang saling berdekatan. 

c. Kaidah Ketiga 

خْتيلََفي إلمعََاني لَ 
ِ
لَّ لي
ِ
لْفَاظي إ  يَُُاليفُ بيَْنَ إلَْْ

Artinya: 

“Tidak ada perbedaan lafaz kecuali adanya perbedaan makna.”70 

Contoh terdapat pada firman Allah swt. dalam QS al-Kāfirūn ayat 2-4: 

دُوْنَ مَا  إَعْبُدُۚ وَلَ  (  ٢) لَ  إَعْبُدُ مَا تعَْبُدُوْنَ   ْ  (  ٣)إنَتُُْْ عٰبي ا عَبَدْتُّ  (٤) وَلَ  إَنََ۠ عاَبيدٌ مَّ

Terjemahannya: 

“Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan 

penyembah Tuhan yang aku sembah, Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa 

yang kamu sembah.”71 

 
69 Khalid ibn Uṡman al-Sabt, Qawā’id al-Tafsīr, Jam’an wa Dirāsah, Juz. I, 

h.704. 

70 Khalid bin Uṡmān al-Sabt, Mukhtaṣar fi Qawāid al-Tafsir, h. 22. 

71 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan Blok 
Junior Latin, h. 03. 
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Lafaz  َلْ  أَعْبُدُ مَا تعَْبُدُون sekilas tidak berdeda dengan lafaz  ُْوَلْ  أَنََ عاَبيدُ مَا عَبَدْت , 

akan tetapi pada hakikatnya memiliki perbedaan makna yang mendalam. Lafaz       ْل

تعَْبُدُونَ  مَا   yang menggunakan betuk muḍāri‘  mengandung arti bahwa Nabi أَعْبُدُ 

Muhammad saw. tidak menyembah berhala pada waktu tersebut dan waktu yang 

akan datang. 

Adapun lafaz  ُْعَبَدْت مَا  عاَبيدُ  أَنََ   dengan sīgah māḍi mengandung   وَلْ  

penegasaan fi’il pada waktu lampau. Seperti telah diketahui, bahwa sebelum 

kedatangan islam kaum musyrikin menganut paham politheisme (menyembah 

banyak tuhan). Oleh karena itu lafaz ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad saw. 

tidak menyembah berhala-berhala yang telah lebih dulu mereka sembah.72 

Itulah yang dimaksud oleh kaidah ini, bahwa tidak terjadi perbedaan lafaz 

kecuali terdapat pula perbedaan makna di dalamnya. Kedua lafaz dari contoh di 

atas, mempertegas unsur kemustahilan bahwa nabi Muhammad tidak akan pernah 

menyembah berhala73 kaum kafir quraysh baik itu di masa dulu, sekarang ataupun 

selamanya. 

Disisi lain, ungkapan dengan bentuk إما هوبفاعل هذ  lebih tinggi maknanya 

jika dibandingkan dengan ungkapan ِمايفعل, Karena ungkapan yang pertama betul-

betul menegaskan adanya kemungkinan terjadinya fi’il atau perbuatan, berbeda 

dengan ungkapan yang kedua.74 

d. Kaidah Keempat 

سْتيبْعَادإً لََُّ  
ِ
تيفْهاَمي إ إس ْ ءُ فِ إلي رَ إلشيَّ  إلعَرَبُ تكََرَّ

 
72 Khalid ibn Uṡman al-Sabt, Qawā’id al-Tafsīr, Jam’an wa Dirāsah, Juz. I, 

h.705-706. 

73 Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr Al-Tabarī, Tafsīr al-Tabarī: Jāmi‘ al-
Bayān ‘an Ta‘wīl al-Qur’ān, juz XVI. (Cet. I; Cairo: Markaz al-Buhuts wa al-
Dirāsāt al-‘Arabiyyat al-Islāmiyyah, 2001), h. 661. 

74 Khalid ibn Uṡman al-Sabt, Qawā’id al-Tafsīr, Jam’an wa Dirāsah, Juz. I, 
h.705-706. 
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Artinya: 

“Kaum Arab senantiasa mengulangi sesuatu dalam bentuk pertanyaan untuk 

menunjukan mustahil terjadinya hal tersebut.”75 

Sudah menjadi suatu kebiasaan dikalangan bangsa arab dalam 

menyampaikan sesuatu hal yang mustahil atau kemungkinan kecil akan terjadi pada 

diri seseorang dengan mengungkapkan hal tersebut disertai pertanyaan. Biasanya 

bangsa arab mempergunakan bentuk (إإس تفهام) pertanyaan tanpa menyebutkan 

maksudnya secara langsung. Maka dipergunakanlah pengulangan guna menolak 

dan menjauhkan terjadinya hal itu. Contohnya jika ada seseorang yang berbadan 

kecil dan berfisik lemah yang kemungkinan mustahil untuk pergi berperang, maka 

dikatakan kepadanya ( ؟أ نت تجاهد؟ أ أ نت تجاهد ). Pengulangan kalimat dalam bentuk 

istifham pada contoh tersebut untuk menunjukkan mustahil 

terjadinya fi’il dari fa’il.76 

Hal ini  seperti apa yang telah dicontohkan dalam Q.S. al-Mu’minūn/23: 35: 

خْرَجُونَ  ) ظَامًا أَنَّكُُ مُّ ْ وَكُنتُُْ تُرَإبًَ وَعي تُُّ ذَإ مي
ِ
دُكُُْ أَنَّكُُْ إ  (   ٣٥أيَعَي

Terjemahnya: 

“Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian, bahwa bila kamu telah mati 

dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu Sesungguhnya akan dikeluarkan 

(dari kuburmu)?.”77 

Kalimat ” دُكُُْ أَنَّكُُْ    أيَعَي “ kemudian diikuti dengan kalimat” أَنَّكُُْ مُخْرَجُونَ    ” yang 

mengandung arti mustahilnya kebangkitan setelah kematian. Ayat ini merupakan 

jawaban dari pengingkaran orang-orang kafir terhadap adanya hari akhir. 

e.  Kaidah Kelima. 

عْتيناَء  إ  إلتيكْرَإرُ يدَُلُّ علَََ إلي

 
75 Khalid bin Uṡmān al-Sabt, Mukhtaṣar fi Qawāid al-Tafsir, h. 22. 
76 Hafni Muhammad Syarf, Syarḥ badī` al-Qur`ān li Ibn Abī al-Isba` al-

Anshari, (Cet. II; Kairo: Dār Nahdah al-Misr, 1999) h. 151. 
77 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan Blok 

Junior Latin, h.  344. 
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Artinya: 

 “Pengulangan menunjukkan perhatian atas hal tersebut”.78 

Sudah menjadi sebuah kebiasaan bahwa sesuatu yang sering disebut-sebut 

hingga diberikan penegasan terhadapnya menunjukkan bahwa hal itu terdapat 

sesuatu yang urgen atau memiliki nilai lebih. 

Sebagai sebuah gambaran, buku yang bermutu dari segi penyampaian isi 

akan lebih digemari dan diperhatikan para pembaca dibandingkan buku yang 

lainnya. Bahkan sampai berpengaruh pada jumlah pengulangan dalam 

pencetakannya guna memenuhi kebutuhan dan tuntutan pembaca. 

Sifat-sifat Allah swt. yang kerap berulang kali dalam al-Qur’an pada setiap 

surah menegaskan pentingnya untuk mengetahui dan kewajiban mengimaninya. 

Begitu juga dengan berbagai kisah umat terdahulu sebagai contoh yang sarat pesan 

dan hikmah. Sebagai contoh dari aplikasi kaidah ini Q.S. Al-Naba’/78:1-5: 

يمي  )١عَََّ يتَسََاءَلوُنَ  )   إلْعَظي
ِ
يهي مُخْتَليفُونَ  ) ٢( عَني إلنَّبَا ي هُُْ في ي يَعْلمَُونَ  ) ٣( إلََّّ ( ثَُُّ  ٤( كََلَّّ س َ

يَعْلمَُونَ  )   (   ٥كََلَّّ س َ

Terjemahnya: 

Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?. Tentang berita yang besar. 

yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak kelak mereka 

akan mengetahui,. Kemudian sekali-kali tidak; kelak mereka mengetahui.”79 

Surah diatas bercerita tentang hari kiamat yang waktu terjadinya 

diperdebatkan banyak orang. Dalam surah tersebut lafal كَلّ س يعلمون diulang dua 

kali menunjukkan bahwa hal yang diperdebatkan tersebut benar-benar tidak 

akan  pernah bisa diketahui kapan tepatnya terjadi. 

f. Kaidah Keenam: 

لََفي إلْمَعْريفةَي  ي دُ, بِي رَتْ دَلَّتْ علَََ إلتَّعَدُّ ذَإ تكََرَّ
ِ
 إلنَّكيرَةُ إ

 
78 Khalid bin Uṡmān al-Sabt, Mukhtaṣar fi Qawāid al-Tafsir, h. 23. 

79 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan Blok 
Junior Latin, h. 582. 



38 
 

Artinya: 

“Jika hal yang berbentuk nakirah (umum/tidak diketahui) mengalami 

pengulangan maka ia menunjukkan berbilang, berbeda dengan hal yang 

bentuknya ma‘rifah (khusus/diketahui).”80 

Dalam kaidah bahasa arab apabila terdapat isim (kata benda) disebutkan 

sebanyak dua kali atau berulang ,maka dalam hal ini ada empat macam 

kemungkinan,81 yaitu:  

1) Keduanya Adalah Isim al-Nakirah. 

Untuk bentuk pertama, yang di mana isim yang pertama disebutkan 

menunjukkan hal yang berbeda dengan isim yang kedua. Aplikasi jenis ini bisa 

dilihat dalam Q.S al-Rūm/30:54 : 

ةٍ ضَعْفاً وَشَيبَْ  ن بعَْدي قوَُّ ةً ثَُُّ جَعَلَ مي ن بعَْدي ضَعْفٍ قُوَّ ن ضَعْفٍ ثَُُّ جَعَلَ مي ي خَلقََكُُ م ي ي ُ إلََّّ لقُُ إللََّّ ةًۚ يَُْ

يرُ  )   (   ٥٤مَا يشََاءُۚ وَهُوَ إلْعَلييُم إلْقدَي

Terjemahnya: 

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari Keadaan lemah, kemudian Dia 

menjadikan (kamu) sesudah Keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia 

menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia 

menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah yang Maha mengetahui lagi 

Maha Kuasa.82 

Lafal ضعفا pada ayat diatas terulang tiga kali dalam bentuk nakirah yang 

menurut kaidah bila terdapat dua isim al-nakirah yang terulang dua kali maka yang 

kedua pada hakekatnya  bukanlah yang pertama. Dengan demikian, ketiga 

lafal ḍa‘īf  memiliki makna yang berbeda-beda. 

Menurut al-Qurṭubī dalam tafsirnya al-Jāmi‘ li al-Aḥkām al-Qur’ān, 

arti ضعفا pertama adalah terbentuknya manusia dari ضعيفة نطفة  sperma yang lemah 

dan hina, kemudian beranjak ke fase kedua yaitu إلطفولة فِ  إلضعيفة  وإلصغر  حالة  . 

 
80 Khalid bin Uṡmān al-Sabt, Mukhtaṣar fi Qawāid al-Tafsir, h. 23. 

81 Nor Ichsan, Memahami Bahasa al-Qur`an, (Cet. I; Semarang; Pustaka 
Pelajar, 2002), h.19.  

82 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan Blok 
Junior Latin, h.  410. 
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(keadaan manusia yang lemah pada masa awal kelahiran), kemudian ditutup dengan 

fase ketiga yaitu (وإلش يخوخة إلهرم  إلضعيفة فِ   keadaan lemah saat usia senja“ (حالة 

dan jompo”.83 

2) Keduanya Isim al-Ma’rifah. 

Ada Untuk jenis yang disebutkan kedua, (kedua-duanya isim al-ma’rifah) 

sebaliknya, bahwa yang kedua pada hakekatnya adalah yang pertama kecuali 

terdapat qarīnah yang menghendaki makna selainnya, 

Seperti firman Allah dalam Q.S. al-Fātiḥah/1: 6-7: 

تَقييَم  )  إطَ إلْمُس ْ َ نََ إلصْ ي ال ييَن  ) ٦إهْدي ينَ أنَعَْمْتَ علَيَْهيمْ غيَْْي إلْمَغْضُوبي علَيَْهيمْ وَلَ إلضَّ ي إطَ إلََّّ َ  (   ٧( صِي

Terjemahnya: 

“Tunjukilah Kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah 

Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan 
bukan (pula jalan) mereka yang sesat.”84 

Lafaz ṣirāṫ  yang terdapat pada ayat di atas terulang dua kali, pertama dalam 

bentuk isim al-ma’rifah yang ditandai dengan memberi kata sandang alif 

lām إلصْإط dan kedua dalam bentuk ma’rifah juga, yang ditandai dengan 

susunan iḍāfah إلَّين  صِإط . maka isim yang disebut kedua sama dengan yang 

pertama. 

3) Pertama Berupa Isim al-Nakirah dan Kedua Isim al-Ma‘rifah. 

Adapun jenis ketiga (isim al-nakirah pertama dan al-ma’rifah kedua) 

dalam hal ini keduanya memiliki arti yang sama, sebagai contoh firman Allah dalam 

Q.S. al-Muzammil/73:15-16 : 

رْعَوْنَ رَسُولً  )  لََٰ في
ِ
دًإ علَيَْكُُْ كََمَ أَرْسَلْناَ إ ليَْكُُْ رَسُولً شَاهي

ِ
نََّ أَرْسَلْناَ إ

ِ
سُولَ  ١٥إ رْعَوْنُ إلرَّ ( فعََصََٰ في

 (   ١٦فأََخَذْنََهُ أَخْذًإ وَبييلًَ  ) 

Terjemahnya: 
 

83 Muhammad bin Ahmad al-Anṣāri al-Qurṫubī, Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur`ān, 
Juz XI, (Kairo; Dar al-Hadits, 2002), h. 369. 

84 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan Blok 
Junior Latin, h.  1. 
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“Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada kamu (hai orang kafir Mekah) 

seorang rasul, yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana Kami telah mengutus 

(dahulu) seorang Rasul kepada Fir'aun.  Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu 

Kami siksa Dia dengan siksaan yang berat.”85 

Menurut M. Quraish Shihab, dalam ayat ini Allah memberitahukan kepada 

kaum Quraish bahwa ia telah mengutus Muhammad untuk menjadi saksi atas 

mereka sebagaimana Allah mengutus kepada Fir’aun seorang rasul yaitu nabi Musa 

as. Kemudian mereka ingkar dan mendurhakai nabi Musa as. dan menjadikan 

patung sapi menjadi sembahannya. Berdasarkan kaidah yang ketiga ini, maka yang 

dimaksud dengan rasul pada penyebutan kedua adalah sama dengan yang pertama, 

yaitu nabi musa. Jadi makna nabi pada ayat 15 yang diutus kepada Fir’aun adalah 

juga nabi yang diingkarinya pada ayat setelahnya.86 

4) Pertama Berupa Isim al-Ma‘rifah dan Kedua Isim al-Nakirah.  

Sementara itu untuk jenis yang disebutkan terakhir (pertama isim 

ma’rifah dan kedua isim nakirah) maka kaidah yang berlaku tergantung kepada 

indikatornya (qarīnah). Olehnya itu ia terbagi ke dalam dua: 

a) Pertama  

Adakalanya indikator menunjukkan bahwa keduanya memiliki makna yang 

berbeda. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh firman Allah dalam QS al-Rūm/30: 

55: 

َ كًَّنوُإ يؤُْفكَُونَ  )  لِي ثوُإ غيََْْ سَاعةٍَۚ كذَََٰ مُ إلْمُجْريمُونَ مَا لبَي اعةَُ يقُْسي  (   ٥٥وَيوَْمَ تقَُومُ إلسَّ

Terjemahnya: 

Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa; 

Mereka tidak berdiam (dalam kubur) melainkan sesaat (saja)". seperti Demikianlah 

mereka selalu dipalingkan (dari kebenaran).87 

 
85 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan Blok 

Junior Latin, h. 574. 

86 M. Quraish Shihab, Tafsīr al-Misbāh; pesan, kesan dan keserasian al-
Qur`ān, Juz IV, h. 529. 

87 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan Blok 
Junior Latin, h. 410. 
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Lafal (إلساعة) pada ayat diatas terulang sebanyak dua kali, yang pertama 

menunjukkan isim al-ma‘rifah sedang kedua menunjukkan isim al-nakirah. 

Dalam kasus ini lafal yang disebutkan kedua pada hakikatnya bukanlah 

yang pertama. Pengertian ini dapat diketahui dari siyāq al-kalām dimana yang 

pertama berarti إلحساب  يوم  (hari kiamat) sedangkan yang kedua lebih terkait dengan 

waktu. 

b) Kedua  

Di sisi lain ada indikator yang menyatakan bahwa keduanya adalah sama, 

contohnya firman Allah dalam QS. al-Zumār/39: 27-28: 

ن كُ ي مَثلٍَ لَّعَلَّهمُْ يتَذََكَّرُونَ  )  ذَإ إلْقُرْأ ني مي بنْاَ ليلنَّاسي فِي هَ َٰ وَجٍ  ٢٧وَلقَدَْ ضَََ ي عي ( قُرْأ نًَ عَرَبيياا غيََْْ ذي

 (   ٢٨لَّعَلَّهمُْ يتََّقُونَ  ) 

Terjemahnya: 

”Sesungguhnya telah Kami buatkan bagi manusia dalam al-Qur’ān ini 

setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran. (ialah) al-Qur’ān 

dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka 

bertakwa.”88 

Lafaz (إلقرأ ن) pada ayat di atas juga terulang sebanyak dua kali, yaitu 

pertama dalam bentuk isim al-ma`rifah dan yang kedua dalam bentuk isim al-

nakirah. 

Dalam kasus ini yang dimaksud dengan al-Qur’ān yang disebut kedua, 

hakikatnya sama dengan  “al-Qur’ān” yang disebutkan pertama.89 

g. Kaidah Ketujuh: 

  إذإ إتُد إلشْط وإلجزإء لفظا دل علَ إلفخامة.

Artinya: 

 
88 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan Blok 

Junior Latin, h. 461. 

89 Khalid ibn Uṡman al-Sabt, Qawā’id al-Tafsīr, Jam’an wa Dirāsah, Juz. I, 
h. 714. 
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“Jika ketetapan dan jawaban (keterangan) bergabung dalam satu lafal maka 
hal itu menunjukkan keagungan (besarnya) hal tersebut.”90 

Menurut penulis, maksud dari kaidah diatas kembali kepada lafaz yang 

dimaksud, jika terjadi pengulangan dengan lafaz yang sama - penyebutan yang 

pertama sebagai satu ketetapan sedang penyebutan yang kedua sebagai jawaban 

(keterangan) dari ketetapan tersebut, maka itu menunjukkan besarnya hal yang 

dimaksud. Sebagai contoh  QS al-Hāqqah/69:1-2: 

 (   ٢( مَا إلْحَاقَّةُ  ) ١إلْحَاقَّةُ  ) 

Terjemahnya : 

“Hari Kiamat, apakah hari Kiamat itu ?.”91 

Atau QS. al-Wāqi’ah/56:27: 

يني  )  ابُ إلْيَمي يني مَا أصََْْ ابُ إلْيَمي  (   ٢٧وَأصََْْ

Terjemahnya : 

“Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.92 

Dalam dua contoh diatas, lafal yang menjadi ketetapan (mubtada’) dan 

keterangan  (khabar) adalah lafal yang sama. Kata “  diulang dan bukan ” إلحاقة 

menggunakan lafal “  ؟  ماهي ”, pengulangan lafal mubtada’ sebagai jawaban atau 

keterangan seperti ini, menurut Ibnu al-Dausy bermaksud sebagai pengagungan dan 

menggambarkan besarnya hal tersebut.93 

 

 

 

 

 
90 Khalid bin Uṡmān al-Sabt, Mukhtaṣar fi Qawāid al-Tafsir, h. 23. 

91 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan Blok 
Junior Latin, h. 566. 

92 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan Blok 
Junior Latin, h. 535 

93 Muhammad ibn Al-Dausy, I’rāb al-Qur’ān wa Bayānihi, Juz. IX ( Suriah: 
Dār al-Irsyād, 1999), h. 426. 
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BAB III 

ANALISIS TERHADAP QS AL-BAQARAH/2:58 DAN QS AL-

A’RĀF/7:161 

A. Kajian Nama Surah 

1. QS al-Baqarah/2:58 

Surah ini termasuk kelompok surah-surah pertama yang turun sesudah 

hijrah di madinah, dan ia merupakan surah terpanjang di dalam al-Qur'ān secara 

keseluruhan. Menurut pendapat yang paling kuat, ayat-ayatnya tidak diturunkan 

secara bersambung dan berurutan hingga sempurna sebelum turunnya ayat-ayat 

dalam surah lain.94 

Secara keseluruhan, surah ini memiliki ayat yang berjumlah 286 yang di 

mana kesemuanya itu diturunkan di madinah kecuali ayat 281 yang diturunkan di 

mina pada waktu haji wada’95 

Dinamakan surah al-Baqarah karena di dalamnya terdapat kisah baqarah 

(sapi betina) yang Allah perintahkan bagi Bani Israil untuk menyembelihnya guna 

mengungkap tabir siapa sebenarnya pembunuh seseorang di antara mereka, dengan 

cara memukul orang yang mati itu dengan salah satu organ sapi tersebut sehingga 

dia hidup lagi dengan izin Allah lalu memberi tahu mereka tentang jati diri si 

pembunuh.96 

Selain dinamakan al-Baqarah, surah ini juga dinamakan al-sinām yang 

berarti puncak, karena tiada lagi puncak petunjuk setelah kitab suci ini dan tiada 

 
94 Sayyid Qutub, fi Ẓilālil Qur’ān, terj. As’ad Yasin dkk. Vol I (Cet. I; 

Jakarta: Gema Insani Press, 2000) . hal. 33 

95 Wahba Zuhaili, al-Tafsīr Munīr; Fī Aqidah wa Syarī'ah wa Manhāj, Vol 
1 (Cet. VIII; Damaskus: Dāru al-Fikr, 2005) h. 44. 

96 Wahba Zuhaili, al-Tafsīr Munīr; Fī Aqidah wa Syarī'ah wa Manhāj, Vol 1. 
h. 46. 
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puncak setelah kepercayaan kepada Allah yang maha esa dan kaniscayaan terhadap 

hari kiamat. Ia dinamai juga al-zahrā’ yakni terang benderang, karena kandungan 

surah ini menerangi jalan dengan benderang menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, 

serta menjadi penyebab bersinar terangnya wajah siapa yang yang mengikuti 

petunjuk-petunjuk surah ini kelak di kemudian hari.97 

Terdapat banyak hal yang disampaikan dalam surah ini. Mulai dari sifat 

orang-orang mukmin, kafir dan munafik, penciptaan nabi adam sebagai khalifah 

pertama di muka bumi, hingga kisah bani israil beserta penyimpangan yang mereka 

lakukan. 

Tak ditampik bahwa kisah bani israil dalam surah ini diceritakan secara 

panjang lebar. Hal ini karena adanya keterkaitan kisah tersebut dengan kandungan 

surah yang berisi tasyri’ (aturan-aturan hukum) yang menata kehidupan kaum 

muslimin dalam masyarakat baru di madinah khususnya dalam hal aqidah.  

Dalam rangka penanaman akidah, maka harus pula dibicarakan tentang 

sifat-sifat kaum mukmin, kaum kafir dan kaum munafik guna membuat 

perbandingan antara kaum yang selamat serta kaum yang celaka ; selain itu juga 

harus dibahas tentang Qodrat (kekuasaan Allah) yang maha agung yang telah 

memulai penciptaan makhluk, memuliakan Adam (bapak umat manusia) dengan 

bersujudnya para malaikat kepadanya, dan menakdirkan kejadian-kejadian yang 

dialami Adam bersama istrinya di surga hingga kemudian ia turun ke bumi.  

 Peringatan ilahi kepada kaum mukminin menuntut pembicaraan-

dalam surah ini sebanyak lebih dari sepertiganya-tentang pelanggaran-

pelanggaran Bani Israil, dari ayat 47 sampai ayat 123. Kaum Bani Israil telah 

mengingkari nikmat Allah, tidak menghargai keselamatan mereka dari 

 
97 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-

Qur’an, Jil. I ( Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 84.  



45 
 

cengkeraman Firaun, mereka menyembah anak sapi, mengajukan permintaan-

permintaan kepada Musa sebagai bentuk sikap pembangkangan, keangkuhan, 

dan penentangan; dan meskipun tuntutan-tuntutan materi mereka dipenuhi 

namun mereka tetap ingkar kepada ayat-ayat Allah, mereka bahkan membunuh 

para nabi tanpa alasan yang benar; melanggar ianji-ianji, sehingga pantaslah kalau 

mereka mendapat kutukan dan murka Allah, dan Allah menjadikan mereka kaum 

yang hina dina, terusir, dan jauh dari rahmat-Nya.98 

Setelah berbicara kepada kaum Ahli Kitab, selaniutnya surah ini beralih 

berbicara kepada kaum Ahli al-Qur'ān, dengan mengingatkan mereka akan aspek 

yang menjadi titik kesamaan antara kaum Nabi Musa a.s. dan kaum Nabi 

Muhammad saw., yaitu mereka sama-sama bernasab kepada Nabi Ibrahim dan 

sama-sama menyepakati keutamaan beliau; di samping surah ini membasmi semua 

bibit perselisihan soal kiblat, menjelaskan asas paling utama bagi agama, yaitu 

tauhid uluhiyah, dengan mengkhususkan ibadah hanya kepada sang Khaliq, 

bersyukur kepada Tuhan atas karunia yang diberikan-Nya yang antara lain berupa 

pembolehan menikmati rezeki yang baik-baik dan pembolehan mengambil sesuatu 

yang haram dalam kondisi darurat, serta menjelaskan pokok-pokok kebajikan 

dalam ayat laisal birra (al-Baqarah: 177).99 

Kemudian surah ini menerangkan pokok pokok syariat Islam bagi 

orang-orang yang beriman kepadanya, dalam ruang lingkup ibadah dan 

muamalah, seperti: mendirikan shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan, haji 

ke Ka'bah, jihad di jalan Allah, mengatur hal-hal yang menyangkut peperangan, 

menetapkan bulan-bulan qamariyyah (penanggalan Hiiriyah, yang didasarkan 

 
98 Wahba Zuhaili, al-Tafsīr Munīr; Fī Aqidah wa Syarī'ah wa Manhāj, Vol 1. 

h. 44-45. 
99 Wahba Zuhaili, al-Tafsīr Munīr; Fī Aqidah wa Syarī'ah wa Manhāj, Vol 1. 

h. 45. 
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atas peredaran bulan) sebagai standar waktu yang berlaku dalam urusan 

keagamaan, memerintahkan infak di jalan Allah sebab ia adalah sarana untuk 

menghindari kebinasaan-dan wasiat untuk kedua orang tua dan kaum kerabat, 

menjelaskan orang-orang yang berhak diberi nafkah, mengatur tata krama 

pergaulan dengan anak-anak yatim dalam kehidupan sehari-hari, mengatur urusan 

keluarga: pernikahan, perceraian, penyusuan, idah, iilaa' terhadap kaum wanita; 

tidak menjatuhkan hukuman atas sumpah yang laghwi, mengharamkan sihir dan 

pembunuhan tanpa alasan yang benar, mewajibkan qisash dalam peristiwa 

pembunuhan, mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, 

mengharamkan khamar, judi, dan riba, serta mengharamkan menyetubuhi istri pada 

waktu haid atau menyetubuhinya pada organ yang bukan untuk menanam benih dan 

bereproduksi (yakni menyetubuhinya pada bagian anus).100 

2. QS al-A’rāf/7 

Surah al-‘Arāf adalah surah yang turun sebelum nabi muhammad saw. 

berhijrah ke Madinah. Dia terdiri dari 206 ayat yang kesemuanya turun di Mekah. 

Ada sementara ulama mengecualikan ayat-ayat 163-170, tetapi pengecualian ini 

dinilai lemah.101 

Penamaan surah ini dengan al-‘Arāf karena kata tersebut terdapat dalam 

surahnya dan ia merupakan kata satu-satunya dalam al-Qur’an. Surah ini ada juga 

yang memperkenalkannya dengan nama Alif Lām Mīm ṡād, karena ia merupakan 

ayatnya yang pertama. Kendati demikian, kita tidak dapat menganggap huruf-huruf 

 
100 Wahba Zuhaili, al-Tafsīr Munīr; Fī Aqidah wa Syarī'ah wa Manhāj, Vol 

1. h. 45-46. 
101 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-

Qur’an, Jil. V. h. 3. 
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tersebut atau selainnya yang terdapat pada awal sekian surah al-Qur’an sebagai 

nama-nama surah itu.102 

Adapun menegenai kata al-‘Arāf terdapat perbedaan dalam pemaknaanya. 

Menurut al-Biqāi, al-‘Arāf adalah tempat yang tinggi di surga. Mempercayai al- 

A‘rāf mengantar seseorang berada di tempat yang tinggi itu, dimana ia dapat 

mengamati surga dan neraka dan mengetahui hakikat apa yang terdapat di sana.103   

Sedangkan menurut Ibnu jarīr ath-Thabari mengatakan bahwa al-A'rāf 

adalah bentuk jamak dari 'urf. Semua yang tinggi pada bumi oleh orang-orang Arab 

dinamakan 'urf. Jengger ayam jantan dinamakan 'urf karena tempatnya di atas. Ibnu 

Jarir ath-Thabari meriwayatkan dari Hudzaifah bahwa dia ditanya tentang as-hābul 

a'rāf, dia menjawab, "Mereka adalah kaum yang kebaikan dan kejelekannya sama. 

Kejelekan mereka menjauhkan mereka dari surga, sedangkan kebaikan mereka 

membawa mereka jauh dari neraka. Oleh sebab itu, mereka berhenti di sana, di atas 

pagar sampai Allah memutuskan nasib mereka."104 

Surah ini turun memerinci kisah-kisah para nabi dan penjelasan pokok-

pokok aqidah, dia seperti surah al-an’ām, bahkan menjelaskan surah al-an’ām 

karena membuktikan keesaan Allah SWT, penetapan kebangkitan dan balasan, 

pembuktian wahyu dan risalah dan pengutusan nabi Muhammad saw.  

Karena permasalahan aqidah yang menjadi titik fokus dalam surah ini. 

Maka, dibahas pula di dalamnya tentang ancaman pembinasaan terhadap kaum-

kaum yang melakukan perbuatan ẓalim sebagai pelajaran kepada yang lain, 

mengingatkan manusia akan turunnya siksaan yang sepadan dan membuat senang 

 
102 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-

Qur’an, Jil. V. h. 3 

103 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-
Qur’an, Jil. V. h. 3-4 

104 Wahba Zuhaili, al-Tafsīr Munīr; Fī Aqidah wa Syarī'ah wa Manhāj, Vol 
IV. h. 399. 
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dengan beriman dan beramal saleh karena allah mencurahkan kebaikan-kebaikan 

dan keberkahan dari langit kepada umat manusia. 

Selain itu dijelaskan juga perihal sejumlah kisah para nabi, yaitu Nabi 

Nuh , Hud, s alih, Lut , Syu'aib, dan Musa untuk mengingatkan keadaan orang-

orang yang mendustakan nabi mereka sebagai nasihat dan pelajaran. Yang 

paling banyak petunjuknya adalah kisah Nabi Musa dengan penguasa diktator; 

Fir'aun, dan hukuman kepada Bani Isrāil dengan kutukan menjadi kera dan babi 

ketika mereka menyalahi perintah Allah, serta penyerupaan orang alim yang buruk 

dengan anjing.105 

B. Kajian Ayat 

1.  QS al-Baqarah/2:58 

a. Teks dan terjemahan 

ئتُُْْ رَغدًَإ وَإدْخُلوُإ إلْبَابَ سَُُّدًإ وَقوُلوُإ نْْاَ حَيْثُ شي هي إلْقَرْيةََ فكَُُُوإ مي ذي ذْ قُلْناَ إدْخُلوُإ هَ َٰ
ِ
َّغْفيرْ    وَإ ةٌ ن طَّ حي

نييَن  )   (   ٥٨لكَُُْ خَطَايََكُُْۚ وَسَنََييدُ إلْمُحْس ي

Terjemahannya: 

Dan (ingatlah), ketika Kami berfirman: "Masuklah kamu ke negeri ini 

(Baitul Maqdis), dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak lagi enak dimana 

yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan 

katakanlah: "Bebaskanlah kami dari dosa", niscaya Kami ampuni kesalahan-
kesalahanmu, dan kelak Kami akan menambah (pemberian Kami) kepada 
orang-orang yang berbuat baik". 

 

b. Kajian kosa kata 

ذْ  (1
ِ
 إ

 
105 Wahba Zuhaili, al-Tafsīr Munīr; Fī Aqidah wa Syarī'ah wa Manhāj, Vol 

1. h. 400. 
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Iż dan iżā adalah dua huruf tauqīt (yang menunjukkan waktu/masa). Iż untuk 

waktu/masa yang telah lalu sedangkan iżā untuk waktu/masa yang akan datang. 

Namun terkadang dapat dibalik.106 

Al Mubarrad berkata, "Apabila idz bersama fi’il mustaqbal (kata kerja masa 

akan datang) maka maknanya menjadi kata kerja masa lampau. Contohnya seperti 

dalam QS al-Anfāl/8:30 :  

 وإَذْ يمَْكُرُ بيكَ... 

Terjemahannya: 

“Dan ingatlah ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya 

terhadapmu.”107 

Adapun iżā apabila bersama fi’il madhi (kata kerja masa lampau) maka 

maknanya akan mustaqbal (masa akan datang) seperti dalam QS al-Nāzi’at/79:34: 

ىٰ  لكُۡبَّۡ
 
ةُ أ ا مَّ لطَّ

 
ذَإ جَا ءَتي أ

ِ
 فاَ

Terjemahannya: 

“Maka apabila malapetaka yang sangat besar (hari kiamat) telah datang.”108 

M’amar bin Muṣanna dan Abu ‘Ubaidah berkata “ iż itu tambahan. 

Sebenarnya : wa qāla rabbuka." Namun pendapat ini dibantah oleh al-Zujāj, al-

Nuḥḥās dan seluruh ahli tafsir. Al-Nuḥḥās berkata "Pendapat itu adalah keliru, 

sebab iż adalah isim, yakni zharf zamān yang tidak bisa dianggap sebagai 

tambahan." Al-Zujjāj berkata "Pendapat itu adalah kekeliruan dari Abu 

Ubaidah.”109  

 قُلنَْا  (2
 

106 Muhammad bin Ahmad al-Anṣāri al-Qurṫubī, Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur`ān, 
Juz XI, (Kairo; Dar al-Hadits, 2002), h. 865. 

107 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan 
Blok Junior Latin (Cet. I; Jakarta: Al-Qur’ān Al-Qosbah, 2019), h. 180 

108 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan 
Blok Junior Latin. h. 584. 

109 Muhammad bin Ahmad al-Anṣāri al-Qurṫubī, Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur`ān, 
Juz I, h. 585. 
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Allah swt menggunakan kata َقُلْنا  (kami berfirman), bukan  ُقُلْت  (aku 

berfirman), sebab Allah swt memberitahukan żat-Nya dengan menggunakan kata 

orang yang banyak, guna mengagungkan Dzat-Nya.110 

kata barasal dari fi’il maḍhi   قُلْناَ   yang berarti berkata. dikatakan qulnā   قال

 karena ia bersambung dengan ḍhamir mutakallim naḥnu yang bermakna قُلْناَ

“(telah) kami katakan”. dengan menggunakan timbangan fi’il  maḍhi maka akan 

didapatkan kata tersebut pada wazan naḥnu. 

دْخُلوُ  (3
 
 أ

دْخُلوُ
 
  أ دخل  -يدخل  -دخل merupakan bentuk fi’il amar dari kata dari kata   أ

yang berarti masuk. دخول   (masuk) merupakan lawan dari kata إلخروج   yang berarti 

keluar. Kata tersebut bisa digunakan dalam sebuah tempat, waktu dan perbuatan. 

Dikatakan dalam sebuah kalimat دخل مكَن كذا  artinya ia memasuki tempat ini.111 

لقَْرْيةََ  (4
 
 أ

لْقَرْيةََ 
 
 bermakna desa atau tempat berkumpulnya orang.112 Adapun qaryah   أ

yang dimaksud dalam ayat ini adalah baitul maqdis atau yang dinamai oleh orang-

orang yahudi yarussalem lama atau hebron.113 

 فكَُُُوإ  (5

Huruf fa merupakan salah di antara sekian banyak huruf yang terdapat di 

dalam al-Qur’ān. Fa sendiri mempunyai beberapa fungsi seperti fa ‘ataf (sistematis 

dan beriringan),  fa naṣab (berfungsi sebagai sebab), fa jawab (berfungsi sebagai 

 
110 Muhammad bin Ahmad al-Anṣāri al-Qurṫubī, Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur`ān, 

Juz I, h. 586.  

111 Al-Rāgib al-Asfḥāni, al-Mufradᾱt fi Garīb al-Qur’an, terj. Ahmad Zaini 
Dahlan, kamus al-Qur’an, jilid I, (Cet. I; Jawa barat: Pustaka Khazanah Fawa’id, 
2017) h. 723. 

112 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-munawir (Cet. III; Surabaya: 
Pustaka Progresif, 1984), h. 1115 

113 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-
Qur’an, Jil. V. h. 205  
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jawab dari syarat).114 Adapun dalam ayat ini, fa berfungsi sebagai ta’qib 

(menunjukkan urutan) yang berarti perintah makan baru dapat dilakukan setelah 

memasuki baitul maqdis dan bukan sebaliknya.115 

Menurut Quraish Shihab mengutip pendapat dari Ṭāha Ibnu ‘Āsyūr bahwa 

penggunaan huruf fa dalam surah al-Baqarah karena ayat tersebut dikemukakan 

dalam konteks kecaman maka menjadi sangat wajar bila nikmat Allah kepada 

mereka segera ditonjolkan dan inilah yang diisyaratkan oleh “maka” yang 

mengandung makna kesegeraan, yakni kehadiran hal berikut segera setelah 

kehadiran yang lalu.116 

Adapun kata kulū merupakan bentuk fi’il amr dari kata kerja  ََكُ   -يأَ كُُ  -أَك

yang berarti makanlah kalian. Perintah ini diberikan kepada bani israil sebagai 

bentuk kenikmatan kepada mereka setelah diperintahkan memasuki baitul maqdis. 

 رَغدًَإ  (6

Ragadan Artinya kelapangan hidup. Dan kata  ٌيْد   artinya baik dan luas.117 رَغي

Lafaz ini merupakan na’at (sifat) bagi masdar yang dibuang, yakni: Aklān 

Ragadan (makanan yang banyak lagi luas). Kendati demikian, lafaz ini pun boleh 

menjadi ḥāl (keadaan).118 

Allah swt. menyifati makanan yang disebutkan dalam ayat ini dengan kata 

ragadan (yang banyak lagi enak) mengisyaratkan bahwa betapa subur tanah negeri 

 
114 Fuad Ni’mah, Mulākhaṣ Qawāid al-Lugah al-‘Arabiyah, terj. Sakholid 

Nasution, dkk. Kaidah Bahasa Arab Praktis (Cet. I; Medan: Darussalam 
Publishing, 2009) h.  223-224.  

115 Wahba Zuhaili, al-Tafsīr Munīr; Fī Aqidah wa Syarī'ah wa Manhāj, Vol 
1. h. 10. 

116 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-
Qur’an, Vol. V. h. 283.  

117 Al-Rāgib al-Asfḥāni, al-Mufradᾱt fi Garīb al-Qur’an, terj. Ahmad Zaini 
Dahlan, kamus al-Qur’an, vol I, h. 80. 

118 Muhammad bin Ahmad al-Anṣāri al-Qurṫubī, Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur`ān, 
Juz I, h. 894-895. 
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yang dimaksud dan betapa banyak dan terpencar hasil-hasilnya, Sehingga mereka 

dipersilahkan untuk menikmati hasil yang banyak itu di mana saja.119  

Kata ragadan, hanya digunakan dalam ayat ini saja, berbeda dengan 

ayat yang semisal dalam surah al-‘Ara f yang tidak dilengkapi dengan kata 

tersebut. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa penggunaan kata ragadan dalam 

surah al-Baqarah bermakna menjelaskan bahwa makanan bagi orang yang 

datang pertama kali lebih enak dan nikmat sehingga orang biasa dapat 

menyukainya, berbeda dengan orang yang telah lama menetap dan menunggu, 

kenikmatan makanan tersebut baru akan terasa jika benar-benar dalam keadaan 

sangat lapar atau memang makanan tersebut benar-benar lezat.120 

ةٌ  (7 طَّ  حي

Kata ḥiṭṭatun  ٌة طَّ  yang berarti حَط  berasal dari awalan kata ḥaṭṭa حي

menurunkan sesuatu dari atas. Sebagaimana dalam sebuah ungkapan qad ḥaṭaṭtu 

al-raḥla  َإلرَحْل حَطَطْتُ   saya telah menurunkan pekerjaanku, dalam artian) قدَْ 

berdiam diri). Ataupun dalam ungkapan lain jāriyatun maḥṭuṭatun al-matẓanaini 

 121.(budak yang bagus punggungnya) جَارييةٌَ مَحْطُوْطَةٌ إلمتَْذَنيَْني  

Dalam surah al-Baqarah ayat 58, kata  ٌة طَّ  Merupakan kata yang   حي

diperintahkan untuk diucapkan oleh bani Israil, yang artinya adalah turunkanlah 

dosa-dosa kami dari diri kami ini. Dan ada juga yang berpendapat bahwa makna 

dari firman tersebut adalah ucapkanlah sesuatu yang benar122 

 
119 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-

Qur’an, Vol. I. h. 206. 
120 Wahba Zuhaili, al-Tafsīr Munīr; Fī Aqidah wa Syarī'ah wa Manhāj, Vol V. h. 

180. 

121 Al-Rāgib al-Asfḥāni, al-Mufradᾱt fi Garīb al-Qur’an, terj. Ahmad Zaini 
Dahlan, kamus al-Qur’an, vol I, h. 529  

122 Al-Rāgib al-Asfḥāni, al-Mufradᾱt fi Garīb al-Qur’an, terj. Ahmad Zaini 
Dahlan, kamus al-Qur’an, vol I, h. 529 
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Pendapat serupa juga menyatakan bahwa  ٌة طَّ  yakni: “Permintaan kami   حي

adalah Engkau hapuskan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan kami.” Maksudnya: 

Mohonlah ampunan kepada Allah.123 

يََٰ  (8  خَطَ َٰ

Khaṭāyā يََٰ merupakan bentuk jama’ takṡir dari kata   خَطَ َٰ  .(kesalahan)   خَطَأَ 

artinya adalah berpaling dari kebenaran. Dan pengucapan kata tersebut ada 

bermacam-macam:124 

Pertama; menghendaki sesuatu yang tidak baik untuk dikehendaki, 

kemudian melakukannya. Ini dianggap sebagai kesalahan total yang membuat 

seseorang disiksa karena melakukannya. Dikatakan  َئ طَأُ   -خَطي طْأ    -يَُْ طْأةًَ   -خي  dia)   خي

telah salah).125 Allah swt. berfirman dalam QS al-Isrā/17:31: 

يْٗإ    طۡئاً كَبي نَّ قتَۡلهَمُۡ كًَّنَ خي
ِ
 إ

Terjemahannya: 

“Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.126 

Dan dalam QS Yusuf/12:91: 

ئييْنَ   ن كُنَّا لخََ َٰطي
ِ
 وَإ

Terjemahannya: 

“Dan sesungguhnya kami adalab ordng-orang yang bersalah 
(berdosa).”127 

 
123 Wahba Zuhaili, al-Tafsīr Munīr; Fī Aqidah wa Syarī'ah wa Manhāj, Vol 

1. h. 127. 
124 Al-Rāgib al-Asfḥāni, al-Mufradᾱt fi Garīb al-Qur’an, terj. Ahmad Zaini 

Dahlan, kamus al-Qur’an, vol I, h. 657. 
125 Al-Rāgib al-Asfḥāni, al-Mufradᾱt fi Garīb al-Qur’an, terj. Ahmad Zaini 

Dahlan, kamus al-Qur’an, vol I, h. 657. 
126 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan 

Blok Junior Latin, h. 285 
127 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan 

Blok Junior Latin, h. 246. 
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Kedua;  menghendaki sesuatu yang baik untuk dilakukan, akan tetapi yang 

terjadi adalah kebalikan dari yang dikehendaki.128 

Maka dikatakan  َئٌ   -أ يخْطَاءً   -أخَْطَأ  Hal .(dia telah salah dalam berbuat)  فهَوَُ مُخْطي

seperti ini bisa terjadi ketika seseorang menghendaki sesuatu yang benar, akan 

tetapi dia berbuat kesalahan dalam melakukannya. Dan inilah makna yang 

dikehendaki oleh sabda Rasulullah: 

يَانُ  عَ عَنْ أمَُّتِي إلخطََأُ وَ إلن يس ْ  رُفي

Artinya:  

“Telah diangkat dari umatku, (dosa) karena kesalahan dan lupa." 

Beliau juga bersabda: 

 مَنْ إجْتَُدََ فأَخَْطَاَ فلََُِ أَجْرًإ

Artinya: 

"Barangsia yang berijtihad kemudian salah (dalam ijtihadnya), maka dia 

mendapatkan satu pahala." 

Begitu juga dalam firman Allah dalam QS al-Nisā/4:92: 

ناً خَطَئاً فتَحَۡرييرُ رَقبَةَٖ... ...وَ مَن  قتََلَ مُؤۡمي  

Terjemahannya: 

"Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) 
ia memerdekakan seordng hamba."129 

Ketiga; menghendaki sesuatu yang tidak baik untuk dilakukan, akan tetapi 

yang dikerjakan justru kebalikannya. Maka ini merupakan kesalahan dalam 

kehendak, akan tetapi benar dalam tindakan. sehingga orang yang melakukannya 

dicela karena kehendaknya, danjuga tidak dipuji atas perbuatarntya. Dan ini adalah 

makna yang dikehendaki oleh seorang penyair dalam syairnya:130 

 
128 Al-Rāgib al-Asfḥāni, al-Mufradᾱt fi Garīb al-Qur’an, terj. Ahmad Zaini 

Dahlan, kamus al-Qur’an, vol I, h. 658 
129 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan 

Blok Junior Latin, h. 93. 
130 Al-Rāgib al-Asfḥāni, al-Mufradᾱt fi Garīb al-Qur’an, terj. Ahmad Zaini 

Dahlan, kamus al-Qur’an, vol I, h. 659. 
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نْ حَيْثُ لَ يدَْرييْ  نسَْانُ مي
ِ
نُ ل ْ    وَقَدْ يُُْسي  أَرَدْتَ إلْمَسَاءَتِي فاََجَرْتَ إلمسََاءَتِي

“Kamu hendak berbuat buruk padaku, akan tetapi yang terjadi justru 

membabagiakanku. Dan terkadang seordng manusia itu berbuat baik tanpd dia    

sadari.” 

Kesimpulannya, barangsiapa menghendaki sesuatu, akan tetapi yang 

dikerjakan justru berlainan dari yang dikehendakinya, maka dikatakan  َأخَْطَأ (dia 

telah melakukan kesalahan). Dan apabila yang terjadi sesuai dengan apa yang 

dikehendakinya, maka  َاب  Dan terkadang .(dia telah melakukan dengan benar)   أَصَْْ

ucapan   أخَْطَأ  juga dikatakan terhadap orang yangmelakukan suatu perbuatan yang 

tidak baik atau menghendaki sesuatu yang dianggap tidak baik. 

Oleh karenanya orang arab mengatakan      َوَإب إلصَّ أخََطَأَ  إلخطََأَ,  ابَ    أصََْْ

(kesalahan yang benar dan kebenaran yang salah)   إلخطََأَ  أ أخََطَأَ  وَإبَ,  إلصَّ صَابَ   

(kebenaran yang benar dan kesalahan yang salah). Dan ini merupakan kata-kata 

muṣtarak (gabungan) yang mengandung berbagai macam makna sebagaimana yang 

kita lihat. Barangsia pa yang ingin mengetahui hakikat makna-maknanya, maka 

hendakalah dia merenungkannya.131 

Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah/2:81: 

ي ئتَهُُ...  ۦ خَطي  ...وَأَحَ َٰطَتۡ بيهي

Terjemahannya: 

 “Dan ia telah diliputi oleh dosanya."132 

Kata  ٌَيئة dan إلخطَي ي يئةٌَ   memiliki makna yang berdekatan, yaitu kesalahan   إَلسَّ

atau dosa. Akan tetapi kata يئةٌَ     seringnya diucapkan untuk perbuatan yang tidak   إلخطَي

menjadi tujuan, akan tetapi tujuannya adalah sebab yang melahirkan perbuatan 

tersebut. Seperti orang yang melempar kepada hewan buruan akan tetapi malah 

 
131 Al-Rāgib al-Asfḥāni, al-Mufradᾱt fi Garīb al-Qur’an, terj. Ahmad Zaini 

Dahlan, kamus al-Qur’an, vol I, h. 659 
132 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan 

Blok Junior Latin, h. 12.  
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mengenai seorang manusia, atau orang yang meminum minuman yang memabukan 

kemudian melakukan tindakan kriminal dalam keadaan mabuk. Dan yang dianggap 

sebagai sebab itu ada dua macam: Pertama, sebab yang dilarang, seperti meminum 

minuman yang memabukan. Dan kesalahan yang ditimbulkan oleh sebab pertama 

ini tidak dapat dimaafkan. Kedua, sebab yang tidak dilarang, sepefti melempar 

hewan buruan.133 

Allah SWT berfirman dalam QS al-ahzāb/33:05: 

 ...ۚ دَتۡ قُلوُبُكُُۡ ا تعََمَّ ۦ وَلَ َٰكين مَّ يماَ  أخَۡطَأ تُۡ بيهي
 ...وَليَۡسَ علَيَۡكُُۡ جُناَحٞ في

Terjemahannya: 

“Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi 

(yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.”134 
 

Dan dalam QS al-Nisa/4:112: 

ثۡمٗا... ...وَمَن 
ِ
يْئةًَ أَوۡ إ بۡ خَطي  يكَۡسي

Terjemahannya: 

“Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa.."135 

Dan yang dimaksu يْئةًَ   dalam ayat ini adalah kesalahan yang tidak   خَطي

sengaja dilakukan. 

Allah swt berfirman dalam QS Nuh/71:24: 

لَٗ...  لَّ ضَلَ َٰ
ِ
يَن إ ليمي لظَّ َٰ

 
 ...وَلَ تزَيدي أ

Terjemahannya: 

"Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain 

kesesatan.."136 

 
133 Al-Rāgib al-Asfḥāni, al-Mufradᾱt fi Garīb al-Qur’an, terj. Ahmad Zaini 

Dahlan, kamus al-Qur’an, vol I, h. 660. 
134 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan 

Blok Junior Latin, h. 418. 
135 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan 

Blok Junior Latin, h. 96 
136 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan 

Blok Junior Latin, h. 571. 
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Dan dalam QS al-Nuh/71:25: 

مۡ...  ي َٰتُي  ـ ي ا خَطي مَّ  ... م ي

Terjemahannya:  

"Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka."137 

dalam QS al-Ankabūt/29:12: 

كُُۡ...  ... يَ َٰ لۡ خَطَ َٰ  وَلۡنحَۡمي

Terjemahannya: 

"Dan nanti kami akan memikul dosa dosamu."138 

 Allah swt. berfirman dalam QS al-Syu’arā/26:82: 

يني    ي لِ 
 
ي ئتَِي يوَۡمَ أ ي  أطَۡمَعُ أنَ يغَۡفيرَ لِي خَطي ي لََّّ

 
 وَأ

Terjemahannya: 

"Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari 

kiamat."139 

Dan bentuk jamak dari يئةٌَ  adalah   إلخطَي يئاَةٌ    dan  إلخطَي  adapun firman-nya   خَطَايََ 

dalam QS al-Baqarah/2:58: 

 ...ۚ كُُۡ يَ َٰ َّغۡفيرۡ لكَُُۡ خَطَ َٰ  ...ن

Terjemahannya: 

“niscaya akan kami ampuni kesalahan kesalahanmu.”140 

Ini merupakan kesalahan yang disengaja, Sehingga  ُئ  artinya adalah   إلخاَطي

orang yang sengaja melakukan dosa.141 Dan berdasarkan makna yang demikian itu 

kita menafsirkan firman-Nya dalam QS al-Haqqah/69:26: 

 
137 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan 

Blok Junior Latin, h. 571 
138 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan 

Blok Junior Latin, h. 397 
139 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan 

Blok Junior Latin, h. 370. 
140 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan 

Blok Junior Latin, h. 9. 
141 Al-Rāgib al-Asfḥāni, al-Mufradᾱt fi Garīb al-Qur’an, terj. Ahmad Zaini 

Dahlan, kamus al-Qur’an, vol I, h. 661. 
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سْلييٍن  )  نْ غي لَّ مي
ِ
ئوُنَ  )٣٦وَلَ طَعَامٌ إ لَّ إلْخَاطي

ِ
 (   ٣٧( لَّ يأَكَُْهُُ إ

Terjemahannya: 

"Dan tidak ada makanan (baginya) kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada 

yang memakannya kecuali orang-orangydng berdosa.”142 

Dan terkadang perbuatan dosa dinamakan dengan  ٌَئة  yaitu pada QS , إَلخاَطي

al-Haqqah/69:9: 

ئةَي ... لۡخَاطي
 
أ تُ بي لۡمُؤۡتفَيكَ َٰ

 
   ...وَأ

Terjemahannya: 

“Dan (penduduk) negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan 

yang besar.”143 

Yakni dosa yang besar. Hal seperti ini serupa dengan ucapan orang Arab, 

عْرٌ    رٌ    dan (syair) شي  144 Adapun kesalahan yang berasal dari perbuatan.(penyair) شَاعي

yang tidak disengaja, maka Rasulullah menyebutkan bahwa ia dapat dimaafkan. 

Dan makna dari firman-Nya dalam QS al-Baqarah/2:58: 

 ...ۚ كُُۡ يَ َٰ َّغۡفيرۡ لكَُُۡ خَطَ َٰ  ...ن

Terjemahannya: 

“Niscaya akan kami ampuni kesalahan kesalahanmu.”145 

Sama seperti sebelumnya. 

 سَنََييدُ  (9

Sanazidu merupakan bentuk fi’il muḍhari dari kata   سَنََييدُ   ,bekal)   يزَييدُْ   -زَإدَ 

persediaan).146 Adapun dalam bentuk fi’il muḍhari, kata sanazidu bermakna akan 

kami tambahkan. 

 
142 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan 

Blok Junior Latin, h. 568. 
143 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan 

Blok Junior Latin a, h. 564. 
144 Al-Rāgib al-Asfḥāni, al-Mufradᾱt fi Garīb al-Qur’an, terj. Ahmad Zaini 

Dahlan, kamus al-Qur’an, vol I, h. 662.  
145 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan 

Blok Junior Latin, h. 9. 
146 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-munawir, h. 592 
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 Perlu diperhatikan, dalam kata  ُسَنََييد, huruf sin bukan huruf asli dari kata 

tersebut, melainkan hanya huruf tambahan. Huruf sin yang masuk pada awalan fi’il 

muḍhari memberikan makna kesegeraan atau masa yang dekat.147  

Maka dari itu jika menggabungkan fungsi dari huruf sin dengan kata 

sanazidu maka akan memberikan makna bahwa Allah benar-benar akan segera 

menambahkan kebaikan kepada bani israil jika mereka melaksanakan apa yang 

diperintahkan. 

نيينَ  (10 لمُْحْس ي
 
 أ

Kata نيينَ  لْمُحْس ي
 
al-muḥsinin adalah jamak dari kata   أ نْ     musḥin, dan   مُحْسي

 iḥsān adalah kata jadiannya. Menurut al-Harrali — sebagaimana dikutip   إيحْسَانْ 

al-Biqa‘i - kata ini mengandung arti puncak kebaikan amal perbuatan. Terhadap 

hamba ia tercapai saat seseorang memandang dirinya pada diri orang lain sehingga 

ia memberi untuknya apa yang seharusnya dia beri untuk dirinya; sedang ihsan 

antara hamba dengan Allah adalah lebumya dirinya sehingga dia hanya “melihat” 

Allah swt. Karena itu pula ihsan antara hamba dengan sesama manusia adalah 

bahwa dia tidak melihat lagi dirinya dan hanya melihat orang lain itu. Siapa yang 

melihat dirinya pada posisi kebutuhan orang lain dan tidak melihat dirinya pada 

saat beribadah kepada Allah maka dia itulah yang dinamai muhsin, dan ketika itu 

dia telah mencapai puncak dalam segala amalnya.148 

 

 

 

 

 
147 Fuad Ni’mah, Mulākhaṣ Qawāid al-Lugah al-‘Arabiyah, terj. Sakholid 

Nasution, dkk. Kaidah Bahasa Arab Praktis, h.  223. 
148 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-

Qur’an, Jil. I. h. 206. 
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c. Munasabah ayat 

Setelah Allah menceritakan kondisi Bani Israil, berbagai macam 

kenikmatan yang Dia turunkan kepada mereka lalu keingkaran dan kezaliman 

terhadap diri sendiri, dalam ayat ini penjelasannya diiringi dengan menyebutkan 

satu bentuk lain dari kedurhakaan, kezaliman, dan penentangan mereka terhadap 

perintah Allah yaitu masuk ke dalam daerah Baitul Maqdis sambil mengatakan, 

"Bebaskanlah kami dari dosa kami," dan dengan cara tertentu yaitu membungkuk. 

fadi, keserasian antara ayat-ayat ini sangat jelas yaitu penjelasan tentang berbagai 

bentuk kezaliman Bani Israil. Oleh karena itu, kedua ayat di atas diakhiri dengan 

penegasan sifat zalim yang sudah menjadi sifat mereka.149 

d. Penafsiran ayat 

Masih dalam konteks menyebut nikmat-nikmat Allah kepada Bani Israil 

yang dibarengi dengan kecaman, ayat ini ditujukan untuk mencela mereka karena 

menolak untuk berjihad dan memasuki tanah suci (Baitul Maqdis). 

 ketika tiba dari Mesir bersama Musa as. Allah swt memerintahkan Bani 

Israil untuk memasuki tanah suci yang merupakan warisan dari nenek moyang 

mereka Israil (Ya’qub). Juga untuk memerangi kaum ‘Amalik yang kafir, namun 

mereka menolak berperang, dan bersikap lemah lesu sehingga Allah 

mencampakkan mereka ke tengah padang sahara yang menyesatkan sebagai 

hukuman bagi mereka seperti yang tertera dalam surah al-Māidah.150  

Setelah berhasil keluar dari padang pasir, di mana mereka sempat 

mendekam selama 40 tahun bersama Yusya’ bin Nun as. Allah membukakan Baitul 

Maqdis kepada mereka pada sore hari jum’at. Pada hari itu perjalanan matahari 

 
149 Wahba Zuhaili, al-Tafsīr Munīr; Fī Aqidah wa Syarī'ah wa Manhāj, Vol. 

V. h. 140. 
150 Ibnu Katsīr, al miṣbāhu al munīru fi tahzībi Tafsīr Ibnu Kaṡīr, terj. Tim 

Pustaka Ibnu Katsir, ṣhahīh tafsīr Ibnu katsir, jild. 1 (Cet. IV; Jakarta: Pustaka Ibnu 
katsir, 2011), h. 138-139 
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ditahan sebenatar (oleh Allah) hingga akhirnya mereka mendapatkan kemenangan. 

Kemudian Allah swt. memerintahkan mereka memasuki pintu negeri itu (Baitul 

Maqdis) sambil bersujud sebagai pernyataan syukur atas nikmat yang telah 

diberikan kepada mereka berupa kemenangan, pertolongan, serta selamatnya 

mereka setelah tersesat di padang Sahara.151 Allah swt berfiman:  

ئتُُْْ رَغدًَإ وَإدْخُلوُإ إلْبَابَ سَُُّدًإ وَقوُلوُإ نْْاَ حَيْثُ شي هي إلْقَرْيةََ فكَُُُوإ مي ذي ذْ قُلْناَ إدْخُلوُإ هَ َٰ
ِ
َّغْفيرْ    وَإ ةٌ ن طَّ حي

نييَن  )   (   ٥٨لكَُُْ خَطَايََكُُْۚ وَسَنََييدُ إلْمُحْس ي

Terjemahannya: 

“Dan (ingatlah), ketika Kami berfirman: "Masuklah kamu ke negeri ini 

(Baitul Maqdis), dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak lagi enak dimana 

yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan 

katakanlah: "Bebaskanlah kami dari dosa", niscaya Kami ampuni kesalahan-

kesalahanmu, dan kelak Kami akan menambah (pemberian Kami) kepada orang-

orang yang berbuat baik". 
 

Terdapat silang pendapat mengenai negeri yang dimaksud. Ada yang 

mengatakan bahwa negeri terebut adalah Ariha yang merupakan bagian dari Baitul 

Muqaddas.  

Umar bin Syabbah berkata: "Ariha merupakan kota ini sekaligus tempat 

domisili para penguasa." Ibnu Kaisan berkata: "(Kota tersebut) adalah Syam." Ad-

Daḥḥak berkata: "Kota tersebut adalah Ramalah, Yordania, Palestina, dan Tadmur. 

Ini merupakan nikmat yang lain, yaitu Allah membolehkan mereka memasuki 

negeri tersebut dan membebaskan mereka dari padang Tiih."152 

Adapun pendapat dari mayoritas ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud 

disini ialah Baitul Maqdis sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh al-Suddi, 

 
151  Ibnu Katsīr, al miṣbāhu al munīru fi tahzībi Tafsīr Ibnu Kaṡīr, terj. Tim 

Pustaka Ibnu Katsir, ṣhahīh tafsīr Ibnu katsir, jild. 1, h.139. 
152 Muhammad bin Ahmad al-Anṣāri al-Qurṫubī, Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur`ān, 

Juz. I, h. 894 
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Rabi’ bin Anas, Qatadah, Abu Muslim al-Isfahāni dan lainnya. Berkisah tentang 

Musa as, Allah swt. berfirman dalam QS al-Maidah/5:21:  

وإ علَََٰ أَدْبََريكُُْ فتََنقَليبُ  ُ لكَُُْ وَلَ ترَْتدَُّ سَةَ إلَّتِي كَتَبَ إللََّّ يينَ  يََقوَْمي إدْخُلوُإ إلَْْرْضَ إلْمُقدََّ  وإ خَاسِي

Terjemahannya: 

“Wahai kaumku, masuklah kamu ke Tanah Suci yang telah ditentukan Allah 

bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang.”153 

Kemudian firman Allah dalam QS al-Baqarah/2:58: 

ئتُُْْ رَغدًَإ نْْاَ حَيْثُ شي  فكَُُُوإ۟ مي

Terjemahannya: 

“Dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak lagi enak dimana yang 

kamu sukai.”154 

kata  ۟فكَُُُوإ (dan makanlah) merupakan bentuk kata perintah akan tetapi bukan 

menunjukkan wajib, melainkan boleh.155 Sebab, dalam perintah ini Allah swt 

hendak menunjukkan nikmat-nikmat yang dijanjikan kepada bani Israil jika 

sekiranya mereka menunaikan perintah untuk memasuki negeri tersebut. Selain itu 

terdapat juga kata ragadan (yang banyak lagi enak) yang menggambarkan betapa 

subur dan diberkatinya Baitul Maqdis saat itu bahkan hingga sampai sekarang.  

Kemudian firman Allah swt: 

 وَإدْخُلوُإ إلْبَابَ سَُُّدًإ 

Terjemahannya: 

“Masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud.”156  

Pintu yang diperintahkan untuk dimasuki adalah pintu di Baitul Maqdis 

yang sekarang dikenal dengan Bab Khiṭṭah. Demikianlah yang diriwayatkan dari 

 
153 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan 

Blok Junior Latin, h. 108 

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan Blok 
Junior Latin, h. 9 

155 Muhammad bin Ahmad al-Anṣāri al-Qurṫubī, Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur`ān, 
Juz. I, h. 894. 

156 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan 
Blok Junior Latin, h. 9. 
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Mujahid dan yang lainnya. Namun menurut satu pendapat, pintu tersebut adalah 

pintu Qubbah, yaitu tempat dimana Musa dan kaum Bani Israil pemah menunaikan 

shalat di sana.157 

Para ulama memberikan gambaran dan penjelasan mengenai bentuk 

perintah yang diberikan. Dari Ibnu ‘Abbas, ibnu Jarīr mengatakan: ”sambil ruku’ 

dari pintu kecil.” Demikian yang diriwayatkan oleh al-Hakim dari ṣufyān. Juga 

diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hātim dari ṣufyān al-Tsauri, dengan tambahan “maka 

mereka masuk dengan membelakangi (mundur) dari arah pantat mereka.158 

‘Abdullah Ibnu Mas’ūd juga menjelakan ketika dikatakan kepada mereka: 

“masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud”. Maka mereka pun masuk dengan 

mengangkat kepala mereka seraya mengolok-ngolok perintah Allah swt.159 

Kemudian Allah swt berfirman: 

ةٌ ... طَّ  ...وَقوُلوُإ حي

Terjemahannya: 

“'Dan katakanlah, 'Bebaskanlah kami dari dosa kami’. 

Mengenai firman tersebut, al-Daḥḥak meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas, ia 

mengatakan: “katakanlah hal ini sebagaimana yang dikatakan kepada kalian.” 

Sedangkan ‘Ikrimah mengatakan: “katakanlah Lā Ilāha Illa Allah (tiada tuhan 

selain Allah).160 

 
157 Muhammad bin Ahmad al-Anṣāri al-Qurṫubī, Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur`ān, 

Juz. I, h. 895. 
158 Ibnu Katsīr, al-Miṣbāhu al-Munīru fi tahzībi Tafsīr Ibnu Kaṡīr, terj. Tim 

Pustaka Ibnu Katsir, ṣhahīh tafsīr Ibnu katsir, jild. 1, h. 139. 
159 Ibnu Katsīr, al miṣbāhu al munīru fi tahzībi Tafsīr Ibnu Kaṡīr, terj. Tim 

Pustaka Ibnu Katsir, ṣhahīh tafsīr Ibnu katsir, jild. 1, h. 139-140. 
160 Ibnu Katsīr, al miṣbāhu al munīru fi tahzībi Tafsīr Ibnu Kaṡīr, terj. Tim 

Pustaka Ibnu Katsir, ṣhahīh tafsīr Ibnu katsir, jild. 1, h. 140. 
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Selain pendapat di atas, terdapat juga pendapat lain mengenai penafsiaran 

kalimat wa qūlū khiṭṭatun yang dimana beberapa perbedaan penafsiran tersebut 

dikarenakan perbedaan bacaan pada kata ḥiṭṭatun (hapuskanlah dosa-dosa kami). 

Pendapat pertama dari al-Akhfasy, beliau berkata: “Aku membaca (firman 

Allah itu) dengan khiṭṭatan, yakni dengan nashab huruf ta'. Maknanya adalah: 

bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami dengan sebebas-bebasnya.” Al-Nuhas 

berkata, "Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas (menyatakan) bahwa dikatakan 

kepada kaum Bani Israil: ‘Katakanlah (oleh kalian): ”Tidak ada Tuhan (yang hak) 

kecuali Allah.” Dalam hadits lain yang diriwayatkan dari lbnu Abbas (dinyatakan) 

bahwa dikatakan kepada mereka: ‘Katakanlah (oleh kalian): “(Kami memohon) 

ampunan.” lni merupakan tafsir untuk bacaan nashab. Yakni, katakanlah oleh kalian 

sesuatu yang akan menghapus dosa-dosa kalian.161 

Pendapat kedua datang dari para pemuka qari. Mereka membaca firman 

Allah itu dengan rafa’ (khiṭṭatun). dan bacaan inilah yang lebih utama jika dilihat 

dari sisi bahasa. Sebab diriwayatkan dari orang-orang Arab (bahwa lafaz ḥiṭṭatun) 

pun mempunyai makna baddil (gantilah). Ahmad bin Yahya berkata, Dikatakan : 

“Baddaltuhu (aku menggantinya),” yakni aku merubahnya namun aku tidak 

menghilangkan dzatnya. Ibnu Mas'ud berpendapat: ”mereka berkata 'Bebaskanlah 

kami dari dosa' Ini merupakan penafsiran dari bacaan rafa.”162 

Masih banyak lagi interpretasi dari para Mufasir mengenai lafaz khiṭṭatun. 

Bahkan, beberapa dari mereka memberikan gambaran jika sekiranya Bani Israil 

mengucapkan kalimat tersebut dengan benar maka Allah swt. akan menghapuskan 

 
161 Muhammad bin Ahmad al-Anṣāri al-Qurṫubī, Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur`ān, 

Juz. I, h. 896. 
162 Muhammad bin Ahmad al-Anṣāri al-Qurṫubī, Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur`ān, 

Juz. I, h. 896. 
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segala dosa-dosa mereka dan akan menjadikan mereka orang-orang yang beribadah 

sebagaimana yang dikatakan Ibnu Faris dan al-Qurṭubi.163 

Setelah Allah swt. mencurahkan nikmat-Nya kepada Bani Isra’il  dengan 

membebaskan mereka dari padang Tih, memenangkan mereka dalam peperangan 

melawan kaum Amalik, menganugrahi merka dengan kesuburan Baitul Maqdis, 

lalu hanya dengan beberapa perintah saja (masukilah pintu gerbang negeri tersebut 

dengan bersujud dan katakanlah “bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami)  yang 

sekiranya tidak akan merugikan mereka jika melakukannya, mereka kemudian 

menyalahi perintah tersebut. 

Dalam sebuah riwayat, Rasulullah saw bersabda: “dikatakan kepada kaum 

Bani Israil: ‘masukilah pintu gerbangnya seraya bersujud, dan katakanlah oleh 

kalian: ‘Bebaskanlah kami dari dosa,' niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa 

kalian. Mereka kemudian memasuki pintu gerbang seraya berjalan mundur di atas 

dubur mereka, dan mereka berkata: 'Habbatun fii Sya'aratin (biji di dalam buah 

gandum) '.”164 

Dari keterangan hadis di atas, maka semakin jelas pelanggaran-pelanggaran 

yang dilakukan oleh Bani Israil. Tujuan mereka (mengucapkan itu) adalah 

menyalahi apa yang diperintahkan Allah. Mereka melakukan kemaksiatan, 

pembangkangan dan pelecehan. Oleh karena itulah Allah menghukum mereka 

dengan siksaan yang amat pedih165 

Lalu firman Allah:  

كُُْ ۚ  يَ َٰ َّغْفيرْ لكَُُْ خَطَ َٰ  ن

 
163 Muhammad bin Ahmad al-Anṣāri al-Qurṫubī, Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur`ān, 

Juz. I, h. 897. 
164 Ibnu Katsīr, al-miṣbāhu al-munīru fi tahzībi Tafsīr Ibnu Kaṡīr, terj. Tim 

Pustaka Ibnu Katsir, ṣhahīh tafsīr Ibnu katsir, jild. 1, h. 140-141  
165 Muhammad bin Ahmad al-Anṣāri al-Qurṫubī, Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur`ān, 

Juz. I, h. 894 
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Terjemahannya: 

“Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu” 

Kalimat ini merupakan salah satu janji Allah kepada Bani Israil dalam 

bentuk nikmat akan ampunan dosa-dosa yang telah mereka lakukan sebelumnya. 

Pengampunan terebut tentu akan berlaku jika sekiranya mereka tidak menyalahi 

perintah yang diberikan.  

Dari segi redaksi maupun penafsiran dalam ayat ini, belum didapatkan 

keterangan mengenai siapa-siapa saja yang menyimpang dari perintah Allah swt. 

Apakah yang melakukan perbuatan tersebut hanya sebahagian dari kaum Bani Israil 

ataukah keseluruhan dari mereka sehingga Allah swt. mengecap mereka sebagai 

orang-orang yang zalim. 

Intinya, mereka diperintahkan untuk tunduk kepada Allah swt. ketika 

memperoleh kemenangan, baik dalam bentuk perbuatan maupun ucapan. Selain itu, 

hendaklah mereka mengakui dosa-dosa yang telah diperbuatnya, memohon 

ampunan atasnya, mensyukuri nikmat, serta bersegera melakukan semua perbuatan 

yang disukai Allah awt.166 

نيينَ  لْمُحْس ي
 
 وَسَنََييدُ أ

Terjemahannya: 

“Dan kelak akan kami tambah (pahala) kepada orang-orang yang berbuat 

baik.” 

Terdapat beberapa pendapat mengenai kalimat ini. Ada yang mengatakan, 

(menambahkan) kebaikan kepada orang yang tidak menyembah patung anak sapi 

itu.167 

 
166 Ibnu Katsīr, al-Miṣbāhu al-Munīru fi tahzībi Tafsīr Ibnu Kaṡīr, terj. Tim 

Pustaka Ibnu Katsir, ṣhahīh tafsīr Ibnu katsir, jild. 1, h. 141 
167 Muhammad bin Ahmad al-Anṣāri al-Qurṫubī, Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur`ān, 

Juz. I, h. 906. 
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Ada pula pendapat yang mengatakan, kesalahan-kesalahan yang berupa 

menyimpan manna dan salwa untuk esok hari itu akan diampuni dan akan 

menambahkan kebaikan kepada yang tidak menyimpannya untuk esok hari.168 

Pendapat lain juga mengatakan, Allah akan mengampuni kesalahan orang 

yang melakukan kemaksiatan dan akan menambahkan kebaikannya kepada orang 

yang berbuat baik. Yakni, kami akan menambahkan kepada mereka kebaikan yang 

lebih baik dari kebaikan terdahulu di sisi mereka.169 

Kemudian kata ( َنيين  al-Muḥsinnīn merupakan jamak dari kata (إلْمُحْس ي

ن) حْسَان) Muḥsin dan  (مُحْسي
ِ
 — Iḥsān adalah kata jadiannya.  Menurut al-Harrāli (إ

sebagaimana dikutip al-Biqā‘i - kata ini mengandung arti puncak kebaikan amal 

perbuatan. Terhadap hamba ia tercapai saat seseorang memandang dirinya pada diri 

orang lain sehingga ia memberi untuknya apa yang seharusnya dia beri untuk 

dirinya; sedang ihsan antara hamba dengan Allah adalah lebumya dirinya sehingga 

dia hanya “melihat” Allah swt. Karena itu pula ihsan antara hamba dengan sesama 

manusia adalah bahwa dia tidak melihat lagi dirinya dan hanya melihat orang lain 

itu. Siapa yang melihat dirinya pada posisi kebutuhan orang lain dan tidak melihat 

dirinya pada saat beribadah kepada Allah maka dia itulah yang dinamai muhsin, 

dan ketika itu dia telah mencapai puncak dalam segala amalnya.170 

2. QS al-A’rāf/7:161 

a. Teks dan terjemahan 

ئتُُْْ  نْْاَ حَيْثُ شي هي إلْقَرْيةََ وَكَُوُإ مي ذي يلَ لهَمُُ إسْكُنوُإ هَ َٰ ذْ قي
ِ
ةٌ وَإدْخُلوُإ إلْبَابَ  وَإ طَّ وَقوُلوُإ حي

نيينَ  يئاَتيكُُْ ۚ سَنََييدُ إلْمُحْس ي  سَُُّدًإ نغَْفيرْ لكَُُْ خَطي
 

168 Muhammad bin Ahmad al-Anṣāri al-Qurṫubī, Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur`ān, 
Juz. I, h. 906. 

169 Muhammad bin Ahmad al-Anṣāri al-Qurṫubī, Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur`ān, 
Juz. I, h. 906. 

170 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-
Qur’an, Jil. I. h. 206. 
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Terjemahan: 

 Dan (ingatlah) ketika dikatakan kepada mereka “Diamlah di negeri ini saja 

(Baitul Maqdis) dan makanlah dari (hasil bumi)nya di mana saja kamu kehendak 

'Dan katakanlah, 'Bebaskanlah kami dari dosa kami' Dan masukilah pintu 

gerbangnya sambil membungkuk, niscaya Kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. 

Kelak akan Kami tambah (pahala) kepada orang-orang yang berbuat baik.” 

b. Kajian kosa kata 

Kajian kosa kata dalam pembahasan surah al-‘Arāf nampaknya akan sedikit 

berbeda dengan yang terdapat dalam surah al-Baqarah. Ini dikarenakan dalam surah 

al-Baqarah telah dijelaskan sebahagian besar makna-makna dari kosa kata yang 

terdapat dalam ayat tersebut sesuai dengan interpretasi dari para mufasir. Selain itu, 

penggunaan kata serta susunan kalimat dalam surah al-‘Arāf yang cenderung sama 

dengan yang terdapat di dalam surah al-Baqarah kecuali dalam beberapa tempat 

juga turut serta mendasari hal tersebut. 

Maka dari itu, peneliti dalam pembahasan kali ini hanya akan membahas 

perbedaan dari segi kosa kata ataupun penyusunan kalimat yang terdapat dalam 

surah al-‘Arāf. 

يلَ  (1  قي

Qīla berasal dari kata al-qaul Asalnya adalah qawila, lalu kasrah wau 

dipindah ke qaf, maka wau diganti menjadi ya’. Boleh dibaca qillahum, yakni lam 

diidgamkan (dimasukkan) ke lām. Boleh menggabungkan antara dua sukun, sebab 

ya’ merupakan huruf mad.171 

Qīla bermakna dikatakan. Maksudnya ialah, penggunaan kata ini tidak 

disertai dengan penejelasan yang terang mengenai siapa yang mengatakan (subjek). 

Biasanya, pengguanaan kata qīla dalam ayat al-Qurān telah terdapat penjelasan 

mengenai siapa yang menuturkan kata tersebut. Hal ini bisa diperhatikan tatkala al-

 
171 Muhammad bin Ahmad al-Anṣāri al-Qurṫubī, Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur`ān, 

Juz. I, h. 478. 
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Qurān berbicara mengenai suatu kaum dengan panjang lebar. dan ini merupakan 

salah satu bentuk gaya bahasa yang digunakan agar menghindari kejenuhan. 

Al-Akhfasy berkata, “boleh dibaca dengan quyul.” Al-Kisāi berkata “boleh 

dibaca dengan isymām qaf  yang berharakat ḍammah, untuk menunjukkan bahwa 

fi’il (kata kerja) itu adalah fi’il majhūl (kata kerja yang subjeknya tidak disebutkan). 

172 

 إسْكُنُوإ  (2

Uskunū sama halnya dengan kata udkhulū dalam surah al-Baqarah. Uskunū 

sendiri bermakna menetap (berdiam) tanpa disertai waw jama’.173 setelah dimasuki 

huruf waw jama’ maka  berubah makna menjadi ‘tinggal-lah’. 

Uskunū berasal dari kata  yang berarti memberi tempat   يسُْكينُ   –أَسْكَنَ  

tinggal. Kata tersebut banyak digunakan dalam hal tempat tinggal. Contohnya 

kalimat arab yang berbunyi  ََا  سَكَنَ فُلََنٌ مَكََنَ كذ  artinya ‘si fulan menetap di tempat 

ini’. Atau dalam arti lain dia bertempat tinggal di tempat tersebut. Dan tempat 

tinggal disebut dengan  ٌمَسْكَن  jamak dari kata tersebut adalah  ُمَسَاكين. 

Allah swt berfirman dalam QS al-Ahqāf/46:25: 

كِنهُُم ۚۡ   ساَٰ ٰٓ إِلَا ما ىَٰ  لَا يرُا

Terjemahannya: 

“Tidak ada yang kelihatan lagi kecuali (bekas-bekas) tempat tinggal 

mereka.”174 

Dan firman-Nya dalam QS al- dalam QS al-Yunus/10:68: 

يهي  ليتسَْكُنوُْأ      في
Terjemahannya: 

 
172 Muhammad bin Ahmad al-Anṣāri al-Qurṫubī, Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur`ān, 

Juz. I, h. 478. 
173 Al-Rāgib al-Asfḥāni, al-Mufradᾱt fi Garīb al-Qur’an, terj. Ahmad Zaini 

Dahlan, kamus al-Qur’an, vol I, h. 254. 
174 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan 

Blok Junior Latin, h 505 
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“supaya kamu beristirahat padanya.”175 

Dari kata yang ada pada kalimat pertama, lahirlah kata  سَكَنَ     yang   سَكنَْتُهُ 

artinya ‘aku mendiami nya’. Sedangkan dari kat  yang lahir pada ayat kedua   أَسْكَنَ 

terlahir kalimat  .yang artinya aku mengistirahat (mendiam) kannya  أَسْكنَْتُهُ 

Allah swt berfirman dalam QS al-Ibrāhim/14:37: 

َّتِي  يي ن ذُر  ن ي  أَسۡكنَتُ مي
ِ
َّناَ  إ ب  رَّ

Terjemahannaya: 

“Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian dari 

keturunanku.”176 
 

يئاَتيكُُْ  (3  خَطي

Khaṭīātikum merupakan bentuk jama’ muannas dari kata khaṭiah yang 

bermakna kesalahan-kesalahanmu.177Terdapat silang pendapat mengenai asal lafaz 

khaṭāya jamak dari lafaz khaṭīah yang menggunakan hamzah. 

Al-Khalil berkata “asal lafaz khaṭāya adalah khaṭāyiun. Setelah itu (huruf 

ya dan hamzah) bertukar posisi sehingga dikatakan: khaṭāi dengan huruf hamzah 

yang kemudian diiringi dengan huruf ya. Setelah itu, huruf ya ditukarkan dengan 

huruf alif, dimana penukaran ini merupakan suatu keharusan, sehingga dikatakan: 

khaṭāan.  

Manakala terjadi pertemuan huruf alif dan diselingi huruf hamzah 

sementara huruf hamzah pun merupakan bagian dari huruf alif maka engkau tak 

ubahnya menjadikan lafaz ini seperti awalnya, yaitu khaṭayiun. Oleh karena itu 

huruf ya tersebut dijadikan huruf hamzah, sebagaimana hamzah yang terdapat pada 

lafaz madāinun, sehingga engkau katakan: khaṭāiun. Sementara huruf hamzah tidak 

 
175 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan Blok 

Junior Latin, h. 216. 
176 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan Blok 

Junior Latin, h. 260 
177 Muhammad bin Ahmad al-Anṣāri al-Qurṫubī, Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur`ān, Juz. I, 

h. 904 
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boleh berkumpul pada satu kata. Oleh karena itu, huruf hamzah yang kedua 

ditukarka n dengan huruf ya, sehingga engkau berkata: khaṭāi setelah itu engkau 

melakukan apa yang tadi telah engkau lakukan.178  

c. Penafsiran ayat 

Kisah ini sudah dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 58 dan 59 dengan 

sedikit perbedaan redaksi agar sejalan dengan balagah Al-Qur'ān dan 

kemukjizatannya karena pengulangan redaksi yang sama akan mengurangi nilai 

balagah-nya.179 

Singkatnya, penafsiran mengenai ayat ini telah diuraikan dalam penafsiran 

surah al-Baqarah. Akan tetapi ada aspek lain yang perlu diperhatikan dari ayat ini. 

Jika dalam surah al-Baqarah, ayat 58 dikelompokkan dalam tema yang menjelaskan 

tentang pelanggaran serta kecaman dan azab kepada bani Israil, maka dalam surah 

al-‘Arāf ayat 161 juga dijelaskan demikian. 

Perbedaannya, dalam surah al-‘Arāf al-Qur’ān hendak menyampaikan 

secara tegas bahwa tidak semua pengikut nabi Musa as. itu ‘hobi’ melakukan 

penyelewengan terhadap perintah Allah swt. Ini bisa dilihat dari ayat sebelumnya. 

Allah swt berfirman dalam QS al-A’rāf/7:158: 

لوُنَ    ۦ يعَۡدي ي وَبيهي لحَۡق 
 
 يََۡدُونَ بيأ

ٞ
ة ن قوَۡمي مُوسَٰ  أمَُّ  وَمي

Terjemahannya: 

“Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk 
(kepada manusia) dengan (dasar) kebenaran dan dengan itu (pula) mereka berlaku 
adil menjalankan keadilan.180 

 
178 Muhammad bin Ahmad al-Anṣāri al-Qurṫubī, Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur`ān, 

Juz. I, h. 905. 
179 Wahba Zuhaili, al-Tafsīr Munīr; Fī Aqidah wa Syarī'ah wa Manhāj, Vol. 

I. h. 140. 
180 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan 

Blok Junior Latin, h. 171 
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Hal ini sejalan dengan dengan ayat yang terdapat dalam surah Āli ‘Imrān 

ayat 113. Allah swt berfirman:  

لَّيۡلي وَهُُۡ يسَۡجُدُو 
 
ي ءَإنََ ءَ أ للََّّ

 
 يتَۡلوُنَ ءَإيَ َٰتي أ

ٞ
 قَا ئيمَة

ٞ
ة لۡكيتَ َٰبي أمَُّ

 
نۡ أهَۡلي أ  نَ   ليَۡسُوإْ سَوَإ ءِٗۗ م ي

Terjemahannya: 

"mereka itu tidak (seluruhnya) sama. Di antara Ahli Kitab ada golongan 

yang jujur, mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, dan mereka (juga) 

bersuiud (shalat)”.181 

Dengan ini maka terjawab sudah secara terang mengenai siapakah 

sebenarnya yang dikecam oleh Allah swt. terlebih lagi ada penambahan kata  ُْنْْم    مي

(di antara mereka) pada ayat setelahnya yang dimana kata ini tidak terdapat dalam 

surah al-Baqarah memperjelas bahwa hanya orang-orang zalim di antara kaum bani 

Israil yang melakukan pelanggaran tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
181 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan 

Blok Junior Latin, h. 64 
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BAB IV 

PERBANDINGAN AYAT DAN IMPLEMENTASI KAIDAH TIKRĀR  PADA 

QS AL-BAQARAH/2:58 DENGAN QS   AL-‘ARĀF/7:161 

 

A. Persamaan pada QS al-Baqarah/2:58 dengan QS al-‘Arāf/7:161 

Dari penafsiran ayat QS al-Baqarah/2:58 dan QS al-‘Arāf/7:161 terdapat 

beberapa persamaan dan perbedaan yang dapat dilihat dari segi teks maupun 

konteks kedua ayat tersebut.  

1. Persamaan Kisah 

Teks-teks al-Qur’ān secara umum menggambarkan Bani Israil (dan kaum 

Yahudi) sebagai kaum yang buruk, yaitu sebagai entitas yang dimurkai oleh 

Allah.182 Maka tidak heran dari dua puluh empat kali kata  penggunaan kata gaḍab 

dalam berbagai bentuk yang tercantum dalam al-Qur’ān dua belas kali adalah dalam 

konteks pembicaraan tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-

orang Yahudi. Sedang sisanya berkisar pada pembicaraan tentang “amarah” sebagai 

naluri manusia, atau “murka Tuhan” yang ditujukan kepada orang-orang musyrik, 

atau penyembah berhala, orang munafik yang mengaku sebagai pengikut Nabi 

Muhammad saw., atau bahkan orang-orang muslim yang melakukan pelanggaran 

tertentu.183 

Walaupun demikian, Penjelasan ini tentunya bukan berarti bahwa seluruh 

Bani Israil (orang Yahudi) mendapat murka. Yang mendapat murka hanyalah 

 
182 Otong Sulaeman, Israel Dalam Teks-Teks Agama Islam, ICMES 2 , No. 

1 (2018): h. 102. 
183 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-

Qur’an, vol. I ( Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.74. 
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mereka yang melakukan pelanggaran. Sebaliknya orang yang bukan Yahudi apabila 

melakukan pelanggaran yang sama tentu terancam pula dengan murka serupa.184 

Adapun dalam surah al-Baqarah ayat 58 dan al-A’rāf, Allah swt hendak 

menyampaikan tentang perintah kepada Bani Israil disertai ganjaran bagi mereka 

yang menjalankan perintah tersebut. Ayat ini ditujukan kepada mereka ketika tiba 

dari Mesir bersama Musa as. Namun, karena sifat yang cenderung membangkang, 

mereka mengganti ucapan yang seharusnya mereka ucapkan dan menyalahi 

perintah yang yang harusnya dilakukan. 

Dalam sebuah riwayat dikatakan mereka mengganti kata hiṭṭah 

(bebaskanlah kami dari dosa) dengan kata ḥabbatun fī sya’ratin (biji-bijian di dalam 

gandum). Kemudian menyalahi perintah untuk memasuki pintu Baitul Maqdis 

sembari bersujud dengan dengan berjalan merangkak mendahulukan pantat 

mereka.185  

 Maka kemudian dikarenakan pelanggaran tersebut Allah menurunkan azab 

yang menurut beberapa ahli tafsir merupakan sebuah penyakit/wabah yang 

mematikan.  

2. Penggunaan Lafaz Yang Sama  

Setelah pemaparan panjang mengenai kedua surah ini, maka dapat 

dsimpulkan bahwa apa yang dikisahkan dalam surah al-Baqarah memiliki 

kesamaan dengan yang ada di surah al-‘Arāf terutama dalam penggunaan 

kalimatnya. Adapun beberapa persamaan tersebut sebagai berikut: 

a.  
َ
رْيَة

َ
ق

ْ
ذِهِ ال َٰ 

َ
 ه

 
184 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-

Qur’an, vol. 1, h.74 
185 Ibnu Katsīr, al-Miṣbāhu al-Munīru fi tahzībi Tafsīr Ibnu Kaṡīr, terj. Tim 

Pustaka Ibnu Katsir, ṣhahīh tafsīr Ibnu katsir, vol. 1 (Cet. IV; Jakarta: Pustaka Ibnu 
katsir, 2011), h. 140-141. 
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b.  ْم
ُ
ت
ْ
 شِئ

ُ
هَا حَيْث

ْ
وا مِن

ُ
ل
ُ
 ك

c.  ًوَإدْخُلوُإ إلبَْابَ سَُُّد 

d.  َُُْرْ لك َّغْفي ةٌ ن طَّ  وَقوُلوُإ حي

e.  َنيين  إلمُْحْس ي

Adanya persamaan lafaz dalam kedua surah merupakan sesuatu yang 

dimaklumi, terlebih jika dalam suatu surah mengulang kisah yang sama pada surah 

yang lain, maka sangat wajar jika terdapat persamaan kata maupun kalimat. 

Walaupun demikian, setiap kali sebuah kisah diulang dalam al-Qur’ān maka 

pasti akan ada penggunaan bahasa yang berbeda, baik itu penambahan kata ataupun 

kalimat karena merincikan kisah tersebut ataupun pengurangan karena hanya 

sekedar mengulangnya.  

B. Perbedaan QS al-Baqarah/2:58 dan QS al-‘Arāf/7:161 

1. Perbedaan Konsep 

Sebagaiaman yang telah dijelaskan jika dalam surah al-Baqarah 

meceritakan tentang kisah Bani Israil dalam konteks peringatan kepada mereka 

maka di dalam surah al-A’rāf Allah hendak menyampaikan bahwa tidak semua 

kalangan Bani Israil diberi kecaman olehnya. Sebab, diantara mereka terdapat 

orang-orang yang beriman dan senantiasa memberikan petunjuk ke jalan yang 

benar.186  

Pernyataan ini terdapat pada surah al-A’rāf ayat 159, Allah swt berfirman: 

لوُنَ    ي وَبيهي يعَْدي لحَْق  ةٌ يََْدُونَ بَي ن قوَْمي مُوسَٰ أمَُّ  وَمي

Terjemahannya: 

 
186 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-

Qur’an, vol. V, h. 227 
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“Dan di antara kaum Musa terdapat suatu umat yang menuntun dengan haq 

den dengannya mereka berlaku adil”.187 

Ayat ini sejalan dengan yang terdapat dalam surah Āli Īmrān, Allah swt 

berfirman: 

ي أ نََءَ إللَّيْلي وَهُُْ يسَْجُدُونَ   ةٌ قاَئيمَةٌ يتَْلوُنَ أ يََتي إللََّّ نْ أهَْلي إلكْيتاَبي أمَُّ  ليَْسُوإ سَوَإءًِۗ م ي

Terjemahannya: 

“Mereka itu tidak sama; di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku 

lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang 

mereka juga bersujud”.188 

2. Perbedaan Lafaz 

Imam ar-Razi menyebutkan ada delapan bentuk perbedaan redaksi antara 

kedua Surah ini yang akan disebutkan di bawah ini. Namun yang perlu diingat 

adalah perbedaan redaksi atau pengungkapan itu tidak masalah selama tidak terjadi 

kontradiksi.189 

a.   أُدْخُلوُإ dan  أُسْكُنُوإ 

Dalam surah al-Baqarah  Allah mengatakan, ( -sementara di surah al ( أُدْخُلوُإ

A’rāf  Allah mengatakan, (  Substansi yang dikandung di sini lebih sempurna (  أُسْكُنوُإ

karena untuk 'tinggal' perlu 'masuk' dulu, bukan sebaliknya. Orang yang akan 

tinggal pasti masuk terlebih dahulu, bukan sebaliknya. 

Adapun pendapat lain mengatakan bahwa kata udkhulū dan uskunū 

keduanya diperintahkan kepada mereka sehingga memberikan makna “masuk dan 

tinggallah”. Demikian cara al-Qur’ān memberikan informasi.190 

b. ْ فكَُلُوا  dan ْ وَكُلُوا 

 
187 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan 

Blok Junior Latin, h. 170 
188 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan Blok 

Junior Latin, h. 64. 
189 Wahba Zuhaili, al-Tafsīr Munīr; Fī Aqidah wa Syarī'ah wa Manhāj, Vol V (Cet. 

VIII; Damaskus: Dāru al-Fikr, 2005) h. 141. 
190 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, 

vol. V, h. 383. 
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Dalam surah al-Baqarah Allah mengatakan, ( ْفكَُُُوإ) sementara di surah al-

A’rāf Allah mengatakan, ( ْوَكَُوُإ). Karena makan itu dimulai setelah masuk. Dengan 

demikian, cocok kalau menggunakan huruf fa ta'qib (fa  yang menunjukkan urutan) 

setelahnya. Sementara itu, huruf wawu, ia hanya menunjukkan bahwa makan itu 

terjadi dengan tinggal sekaligus dan bukan setelahnya. 

Menurut Quraish Shihab mengutip dari pendapat Ṭāhir Ibnu ‘Asyūr karena 

ayat al-Baqarah dikemukakan dalam konteks kecaman, maka sangat wajar nikmat 

Allah kepada mereka segara ditonjolkan dan inilah yang diisyaratkan oleh fa (maka) 

yang mengandung makna kesegeraan, yakni kehadiran hal berikut segera setelah 

kehadiran yang lalu berbeda dengan huruf waw (dan) yang hanya mengandung 

bergabungnya dua hal yang berbeda tanpa mengandung makna kesegeraan. Karena 

ayat surah al-A‘rāf tidak menekankan pada kecaman maka redaksinya 

mencukupkan dengan kata dan.191 

c.  رَغدَٗإ 

Allah menyifati makanan di surah al-Baqarah dengan firman-Nya, رَغدَٗإ 

namun Allah tidak menyebutkan sifat apa-apa di surah al-A’rāf karena makanan 

bagi orang yang datang pertama kali adalah lebih nikmat dan enak sehingga setiap 

orang biasanya menyukainya. Namun kalau sudah lama menetap atau menunggu, 

kenikmatan itu tidak akan muncul kecuali ketika sangat lapar atau memang benar-

benar lezat. Oleh karena itu, Allah tidak menyebutkan kata-kata, "luas dan nikmat," 

di sini surah al-A’rāf. 

d. Letak kata kata  
ٞ
ة طَّ  حي

Dalam surah al-Baqarah Allah mendahulukan penyebutan udkhulū daripada  

ḥiṭṭatun, namun di surah al-A’rāf Allah membalikkannya. Sebenarnya tidak ada 

perbedaan antara kedua redaksi ini karena huruf waw itu tidak berarti menerangkan 

 
191 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, 

vol. V, h. 283. 
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urutan. Jadi sama saja, apakah mereka diseru dulu baru setelah itu mereka 

menyatakan ketundukan dengan cara menundukkan kepala atau mereka 

menampakkan ketundukan dulu baru kemudian mereka diseru untuk mengucapkan, 

"Bebaskanlah kami dari dosa kami," karena yang dimaksud adalah mengagungkan 

Allah serta menampakkan ketundukan dan kekhusyukan. 

e.  ۚ كُُۡ يَ َٰ ۚ  dan   خَطَ َٰ تيكُُۡ َٰ  ـ ي  خَطي

Dalam surah al-Baqarah Allah mengatakan, khaṭāyākum sementara di surah 

al-A’rāf Allah mengatakan, khaṭīātīkum. Kedua bentuk jamak ini adalah sama dan 

ini mengandung isyarat bahwa pengampunan terhadap dosa itu mencakup dosa 

kecil dan besar. 

f.  ُوَسَنََييد  dan  ُسَنََييد 

Dalam surah al-Baqarah Allah berfirman, wasanāzīdu. sementara di surah 

al-A’rāf Allah menggunakan huruf waw yang berfungsi sebagai 'athaf 

(penghubung). Makna dari kedua potongan ayat ini sama. Akan tetapi ketiadaan 

huruf waw yang berguna sebagai huruf pembuka lebih menunjukkan sebagai 

tambahan kebaikan dari Allah dan terpisah dari ampunan setelah doa. Juga sebagai 

bentuk kasih sayang dari Allah. Hal itu juga menunjukkan bahwa yang dijanjikan 

itu ada dua: ampunan dan tambahan kebaikan. 

Dari kedua ayat ini Allah swt hendak menyampaikan kepada kita bahwa 

tidak semua kaum nabi musa itu senang melakukan  pelanggaran, sampai-sampai 

Allah swt berkali kali menurunkam mereka azab diakibatkan perbuatan mereka itu. 

Maka melalui pengulangan kisah ini, allah hendak menyampaikan hal 

tersebut tentu dengan penyampaian yang berebeda sebelumnya agar kiranya 

sebagai pembaca kita dapat lebih memahami isyarat-isyarat tersebut.  

C. Implementasi Kaidah Tikrār Dalam QS al-Baqarah/2:58 dengan QS al-

‘Arāf/7:161. 
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Tikrār adalah pengulangan yang terjadi pada redaksi kalimat atau ayat 

dalam al-Qur’ān sebanyak dua kali atau lebih, baik itu pada lafaz ataupun 

maknanya dengan tujuan dan alasan tertentu. Menurut ibnu Atsir tikrār adalah 

sebuah lafaz yang menunjukkan kepada suatu makna yang berulang-ulang. Adapun 

menurut ibnu Naqib tikrār  adalah lafaz yang keluar dari seorang pembicara lalu 

mengulanginya dengan lafaz yang sama, baik yang diulanginya tersebut sama 

dengan lafaz yang ia keluarkan ataupun tidak, atau ungkapan tersebut hanya dengan 

maknanya bukan dengan lafaz yang sama.192 

 Adapun secara umum para ahli mendefinisikan kaidah tikrār yaitu: 

 إعادة إلفظ إو مرإدفه لتكرير إلمعان 

Artinya: 

“Mengulangi lafal atau sinonimnya guna menetapkan (takrir) makna.”193 

Dari segi jenisnya, kaidah ini terbagi menjadi dua yaitu tikrār al-lafẓi dan 

tikrār al-ma’nawi. Tikrār al-ma’nawi adalah pengulangan pada redaksi ayat dalam 

al-Qur’ān yang dimana pengulangannya lebih di titik beratkan kepada makna atau 

maksud dan tujuan ayat tersebut. Adapun tikrār al-lafẓi yaitu pengulangan lafaz 

atau redaksi baik berupa huruf-huruf, kata ataupun redaksi kalimat dan ayatnya. 

Menurut Khalid bin Uṡmān al-Sabt setidaknya terdapat tujuh macam kaidah 

tikrār di dalam al-Qur’ān194 salah satunya ialah kaidah: 

عْتيناَء  إ  إلتيكْرَإرُ يدَُلُّ علَََ إلي

Artinya: 

 “Pengulangan menunjukkan perhatian atas hal tersebut”.195 

 
192 Rusydi Khalid, kaidah-kaidah dalam menafsirkan al-Qur’ān, (Cet. I; 

Jakarta: Sejahtera Kita, 2016), h. 230.  
193 Khalid bin Uṡmān al-Sabt, Mukhtaṣar fi Qawāid al-Tafsir (Cet. I; Saudi 

Arabia: Dār ibnu ‘Affān, 1996), h. 701. 
194 Khalid bin Uṡmān al-Sabt, Mukhtaṣar fi Qawāid al-Tafsir, h. 22. 
195 Khalid bin Uṡmān al-Sabt, Mukhtaṣar fi Qawāid al-Tafsir, h. 23. 
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Kaidah ini lebih mengarah kepada kaidah tikrār al-lafẓi sebab, pengulangan 

yang yang dimaksud cenderung mengarah kepada pengulangan redaksi ayat.  

Dalam kaidah ini, adanya pengulangan dalam suatu lafaz menunjukkan 

adanya perhatian atasnya. Biasanya pengaplikasian kaidah ini berkisar kepada sifat-

sifat Allah yang kerap berulang pada setiap surah guna menegaskan pentingnya 

untuk mengetahui dan kewajiban mengimaninya. Begitu juga dengan berbagai 

kisah umat terdahulu sebagai contoh yang sarat akan pesan dan hikmah. 

Sebagai contoh penerapan kaidah ini terdapat pada QS al-Baqarah/2:58 dan 

QS al-A’rāf/7:161: 

ئتُُْْ رَغدًَإ وَإدْخُلوُإ إلْبَابَ سَُُّدًإ وَقوُلوُإ نْْاَ حَيْثُ شي هي إلْقَرْيةََ فكَُُُوإ مي ذي ذْ قُلْناَ إدْخُلوُإ هَ َٰ
ِ
َّغْفيرْ   وَإ ةٌ ن طَّ حي

نييَن  )   (   ٥٨لكَُُْ خَطَايََكُُْۚ وَسَنََييدُ إلْمُحْس ي

Terjemahannya: 

Dan (ingatlah), ketika Kami berfirman: "Masuklah kamu ke negeri ini 

(Baitul Maqdis), dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak lagi enak dimana 

yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan 

katakanlah: "Bebaskanlah kami dari dosa", niscaya Kami ampuni kesalahan-

kesalahanmu, dan kelak Kami akan menambah (pemberian Kami) kepada orang-

orang yang berbuat baik". 

Ayat ini mengisahkan kaum nabi Musa yaitu Bani Israil yang diperintahkan 

memasuki Baitul Maqdis sembari sujud dan memohon ampunan atas dosa-dosa 

yang telah mereka lakukan. Namun, mereka menyalahi perintah tersebut dan 

berbuat sebaliknya sehingga Allah menurunkan azab kepada orang-orang zalim 

yang melanggar perintah tersebut. 

Kemudian kisah ini kembali terulang dalam surah al-A’rāf dengan 

menggunakan redaksi yang sedikit berbeda. Jika dilihat sekilas mungkin banyak 

yang berpendapat bahwa pengulangan tersebut hanya sebatas gramatikal dan 

balaghah al-Qur’ān agar yang membaca tidak merasa bosan terhadap kisah-kisah 

yang berulang.  
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Namun, jika diperhatikan lebih seksama dengan menggunkan pendekatan 

kaidah al-Tikrāru yadullu ‘alā al-i’tināi maka akan didapatkan beberapa maksud 

lain dari pengulangan kisah tersebut. 

Di dalam surah al-Baqarah, pemaparan kisah Bani Israil lebih kepada bentuk 

azab dan ancaman kepada mereka secara menyeluruh, tidak dijelaskan apakah yang 

melakukan pelanggaran itu sebagian dari mereka atau keseluruhannya.196 Sehingga 

orang-orang yang membaca kisah tersebut akan beranggapan bahwa tidak terdapat 

satupun dikalangan Bani Israil yang menyeru pada kebenaran. 

Berbeda dengan yang terdapat dalam surah al-A’rāf. Pemaparan kisah Bani 

Israil lebih menekankan kepada aspek tabayun bahwa di antara kaum nabi Musa 

tidak semua dari mereka suka melakukan palanggaran. Bahkan, terdapat orang-

orang yang menyeru kepada kebaikan. Hal ini tertuang pada surah al-A’rāf ayat 

159: 

لوُنَ     ي وَبيهي يعَْدي لحَْق  ةٌ يََْدُونَ بَي ن قوَْمي مُوسَٰ أمَُّ  وَمي

Terjemahannya: 

“Dan di antara kaum Musa terdapat suatu umat yang menuntun dengan haq 

den dengannya mereka berlaku adil”.197 

Dengan memberikan penegasan sebelum memaparkan kisah yang telah 

disebutkan, al-Qur’ān hendak mengarahkan kembali pembaca bahwa pada 

peristiwa-peristiwa sebelumnya tidak semua umat nabi Musa melakukan 

pelanggran, melainkan hanya orang-orang zhalim di antara mereka. Maka 

diulanglah kembali kisah tersebut pada ayat setelahnya. Allah swt berfirman: 

ةٌ وَإدْخُلوُإ إلْبَابَ   طَّ ئتُُْْ وَقوُلوُإ حي نْْاَ حَيْثُ شي هي إلْقَرْيةََ وَكَُوُإ مي ذي يلَ لهَمُُ إسْكُنوُإ هَ َٰ ذْ قي
ِ
وَإ

نيينَ  يئاَتيكُُْ ۚ سَنََييدُ إلْمُحْس ي  سَُُّدًإ نغَْفيرْ لكَُُْ خَطي

 
196 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-

Qur’an, Jil. V ( Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 205.  
197 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan 

Blok Junior Latin, h. 170. 
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Terjemahan: 

 Dan (ingatlah) ketika dikatakan kepada mereka “Diamlah di negeri ini saja 

(Baitul Maqdis) dan makanlah dari (hasil bumi)nya di mana saja kamu kehendak 

'Dan katakanlah, 'Bebaskanlah kami dari dosa kami' Dan masukilah pintu 

gerbangnya sambil membungkuk, niscaya Kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. 

Kelak akan Kami tambah (pahala) kepada orang-orang yang berbuat baik.”198 

Setelah kembali menyebutkan kisah Bani Israil beserta perintah yang 

ditujukan kepada mereka, lantas kisah ini disempurnakan dengan ayat setelahnya 

yang memberikan penekanan berbeda melalui kata minhum (di antara mereka), 

seakan-akan ayat ini mempertegas pada kisah yang terdapat dalam surah al-Baqarah 

bahwa pelanggaran yang dilakukan Bani Israil hanya sebagian dari mereka. Allah 

swt. berfirman: 

مَاءي بي  نَ إلسَّ يلَ لهَمُْ فأََرْسَلْناَ علَيَْهيمْ ريجْزًإ م ي ي قي ي نْْمُْ قوَْلً غيََْْ إلََّّ ينَ ظَلمَُوإ مي ي لَ إلََّّ مَا كًَّنوُإ يظَْليمُونَ   فبَدََّ

 (١٦٢  )   

Terjemahannya: 

“maka orang-orang yang zalim di antara mereka mengganti  (perkataan itu) 

dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka, maka kami timpakan 

kepada mereka azab dari langit disebabkan kezaliman mereka.”199 

Walaupun menceritakan kembali kisah yang sama, terdapat perbedaan 

mengenai latar waktu, bentuk perintah dan urutan mengenai peristiwa tersebut. Jika 

pada surah al-Baqarah Perintah untuk memasuki Baitul Maqdis merupakan perintah 

pertama maka pada surah al-A’raf perintah tersebut datang setelahnya. Hal ini di 

tandai dengan adanya perbedaan dalam beberapa penggunaan kata dalam kedua 

ayat tersebut seperti kata udkhulū (masuklah kalian) pada surah al-Baqarah, 

sedangkan kata uskunū (tinggallah kalian) pada surah al-‘Arāf. Dan kata ragadan 

yang hanya terdapat pada surah al-A’rāf sebagaimana yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya. 

 
198 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan 

Blok Junior Latin, h. 170. 
199  Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qurān Hafalan Delapan 

Blok Junior Latin, h. 170. 
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Demikianlah penerapan kaidah tikrār pada surah al-Baqarah/2:58 dan QS 

al-A’rāf/7:161 guna mengungkap makna dibalik pengulangan dari kisah Bani Israil 

yang tidak hanya sekedar gaya bahasa al-Qur’ān dalam menyajikan ayat-ayatnya 

melainkan salah satu cara untuk memberitahu pesan yang hendak disampaikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik  beberapa 

kesimpulan sebgai berikut: 

1. Kisah yang terdapat dalam surah al-Baqarah merupakan kisah yang sama 

dengan yang ada dalam surah al-A’rāf. Sebab kedua surah tersebut 

mengisahkan tentang perintah kepada Bani Israil dalam untuk memasuki 

Baitul Maqdis seraya bersujud kemudian mengakui kesalahan-kesalahan 

yang telah mereka perbuat 

2. Tidak terdapat perbedaan perintah yang ditujukan kepada Bani Israil di surah 

al-Baqarah dan surah al-A’rāf kecuali pada perintah udkhulū pada surah al-

Baqarah dan perintah uskunū pada surah al-A’rāf. Selain dari kedua perintah 

tersebut Perintah yang terkandung di dalam keduanya menunjukkan hal yang 

sama walapun terdapat perbedaan dalam urutan perintah terebut. 

3. Karena adanya perbedaan perintah awal, udkhulū dan uskunū (masuk dan 

tinggal-lah) lantas mengindikasikan adanya perbedaan lainnya. Seperti 

pertanyaan “manakah yang lebih dulu diantara kedua perintah tersebut ?”. 

Jika dilihat dari segi asbāb al-Nuzūl maka belum didapatkan mengenai 

penjelasan tersebut. Tetapi jika dilihat dari segi bahasa maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa dari segi urutan perintah surah al-Baqarah lebih dahulu 

dibandingkan dengan perintah yang terdapat di surah al-A’rāf. Sebab tidak 
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mungkin seseorang diperintahkan tinggal di suatu tempat tanpa memasuki 

tempat tersebut.200 

4. Selain dari perbedaan urutan perintah, terdapat juga perbedaan dari segi 

konsep kedua surah tersebut. Jika dalam surah al-Baqarah mengishkan 

tentang Bani Israil dengan konsep azab dan kecaman, maka dalam surah al-

A’rāf mengisahkan Bani Israil dengan konsep pembelaan. Pengulangan kisah 

dalam surah al-A’rāf lebih mengfokuskan kepada pernyataan bahwa tidak 

semua kelompok Bani Israil suka melakukan pelanggaran sehingga sebelum 

kisah tersebut pada ayat 159 memberikan keterangan bahwah di antara kaum 

Nabi Musa terdapat kelompok yang menyerukan pada kebenaran. 

5. Pengulangan kisah dalam al-Qur’ān dengan menggunakan kata dan bahasa 

yang berbeda bukan hanya dipengaruhi faktor bahasa saja melainkan adanya 

perhatian yang hendak ditunjukkan guna mengungkap pesan-pesan yang 

hendak disampaikan kisah tersebut khususnya dalam kisah bani Israil yang 

dikaji peneliti. 

B. Implikasi  

Sebagai penutup dari skirpsi ini, penulis hendak mengingatkan kepada 

pembaca terutama bagi diri pribadi penulis bahwa, kisah-kisah yang terdapat dalam 

al-Qur’ān memiliki pesan tersendiri untuk disampaikan kepada orang-orang yang 

senantiasa mentabburi-nya. 

Walaupun beberapa ahli tafsir berpendapat bahwa kisah-kisah yang 

disalurkan  di dalam al-Qur’ān tidak semuanya benar-benar terjadi di alam nyata. 

Ada yang bersifat fiktif, akan tetapi setidaknya ada hikmah yang bisa diambil 

sebagai pembelajaran kepada umat setelahnya agar terhindar dari kesalahan yang 

dapat mengundang siksa Allah Swt. 

 
200 Wahba Zuhaili, al-Tafsīr Munīr; Fī Aqidah wa Syarī'ah wa Manhāj, Vol 

V (Cet. VIII; Damaskus: Dāru al-Fikr, 2005) h. 356.  
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Adapun kisah yang dibahas oleh penulis mengenai kaum Bani Israil yang 

seringkali ingkar terhadap nikmat Allah, menjadi contoh kepada kita semua 

terkhusus penulis agar senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang telah diberikan 

dengan cara mendekatkan diri kepadanya dan senantiasa mengakui setiap kesalahan 

sebagaimana firman Allah “wa qūlū ḥiṭṭatun” atau yang lebih umum dikenal dengan 

ber-istigfār.  

Selain itu terdapat satu hal lagi yang perlu di garis bawahi pada 

penyampaian kisah ini. Yaitu tidak semua kaum Bani Israil suka melakukan 

perbuatan ingkar, diantara mereka juga terdapat orang-orang yang senantiasa 

menyeru pada kebaikan dan menecgah kepada kemungkaran, sehingga mereka 

dicap sebagai orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah swt. 
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