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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 ba B be ب
 ta T te ت
 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث
 jim J je ج
 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح
 kha Kh ka dan h خ
 dal D de د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ
 ra R er ر
 zai Z zet ز

 sin S es س
 syin Sy es dan ye ش
 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض
 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط
 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
 gain G ge غ
 fa F ef ف
 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 هـ
 hamzah ’ apostrof ء

 ya Y ya ى

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 
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(’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah a a اَ 
 kasrah i i اِ 

 d}amah u u اُ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفَ  

 haula : هَوْلَ  
3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah dan ya>’ ai a dan i  َْـى 
fath}ah dan wau au a dan u 

 ـوَْ 

Nama Harakat dan 
Huruf 

Hurufdan  
Tanda 

Nama 

 
fath}ahdan alif atauya>’ 
 

ى...َ |  ا...َ   

d}ammahdanwau ُو ـ 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

kasrahdanya>’ i> i dan garis di atas 

u dan garis di atas 

 ـى
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 Contoh: 

 ma>ta : مَاتَ 

 <rama : رَمَى

 qi>la : قيِْلَ  

 yamu>tu : يمَُوْتُ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

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

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

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

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

Contoh: 

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

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَْمَدِيْنَةُ الَْفَاضِلةَُ 

 al-h}ikmah : الَْحِكْمَةُ 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 َ  <rabbana : رَبَّنا
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 َ يْنا  <najjaina : نَجَّ

 al-h}aqq : الَْحَقّ 

مَ   nu“ima : نعُِّ

 aduwwun‘ : عَدُوٌّ 

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

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

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِىٌّ 

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

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال

(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسُ 

لْزَلَة   al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزَّ

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَة 

 al-bila>du : الَْبلادَُ 
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7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta’muru>na : تأَمُْرُوْنَ 

 ‘al-nau : الَنَّوْعُ 

 syai’un : شَيْءٌ 

 umirtu : أمُِرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur’an(dari Al-Qur’a>n), alhamdulillah, 

dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

T{abaqa>t al-Fuqaha>’ 

Wafaya>h al-A‘ya>n 

9. Lafz} al-Jala>lah(الله) 

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

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



 

 

xiii 

 

huruf hamzah. 

Contoh: 

   billa>h بِاdi>nulla>h   ِͿ دِيْنُ اللهِ 

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

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>hهُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. =  subh}a>nahu> wa ta´a>la> 
saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

Cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

h. =   Halaman 

HR.  =   Hadis\ Riwayat 

 

 

 

 

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

Nas}r H{a>mid Abu>Zai>d, ditulismenjadi: Abu>Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 

Nama :Muhammad Zuhdy Jamaluddin 

NIM  :30300118078 

Judul :Konsep Hududullah dalam Surah al-Baqarah (Studi Kajian Tematik) 

 Skripsi ini membahas tentang Konsep Hududullah dalam surah al-Baqarah 

(studi kajian tematik). Penelitian ini bertujuan untuk: 1) memberikan pemahaman 

tentang bagaimana hakikat Hududullah dalam surah al-Baqarah, 2) menjelaskan 

bentuk hududullah dalam surah al-Baqarah, dan 3) menjelaskan urgensi hududullah 
dalam QS al-Baqarah.  

 Jenis penelitian yang digunakan pada kajian ini adalah library research. 
Berdasarkan objek penelitian yang akan diteliti adalah “Konsep Hududullah dalam QS 

al-Baqarah ayat 187, 229-230 terkait dengan permasalahan pengungkapan makna, 

maka peneliti menggunakan salah satu metode yang ada dalam ilmu bayan, yaitu 

makna hakiki. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode tematik (maudhu'i) 
tentang konsep Konsep Hududullah dengan menggunakan pendekatan Tafsir Hukum 

dengan mengkaji term Hudud dalam QS al-Baqarah. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan fiqh dikarenakan ayat ini termasuk dalam Gairu Sharih Dalalat al-Ima’. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Hudud pada hakikatnya 

mempunyai makna asal yakni “batas (tepi) sesuatu. Sebagaimana yang akan dibahas 

diskripsi ini yakni Hududullah dalam QS al-Baqarah/2: 187 batasan-batasan yang 

ditetapkan dalam koteks ibadah ritaul yakni puasa dan QS al-Baqarah/2: 229-230 

terkait batasan-batasan di dalam hukum keluarga yaitu talak. 2) Dari ayat ayat yang 

telah disebutkan ada beberapa wujud hudu>d pada QS al-Baqarah/2: 187 dalam konteks 

adab-adab dalam berpuasa, seperti a) bercampur dengan istri pada saat berpuasa hanya 

boleh dilakukan pada malam hari, b) boleh makan dan minum pada malam hari hingga 

fajar tiba, c) larangan bercampur dengan istri bila sedang beri’tikaf di masjid. dan pada 

QS al-Baqarah/2: 229-230 ayat ini menjadi dasar hukum khulu’ dan penerimaan 

‘iwadh. Ayat ini jelas memberikan ketentuan hukum mengenai kadar talak yang dapat 

dirujuk dan tidak dapat dirujuk. 3) Allah swt. mensyariatkan ketentuan- ketentuan 

hukum kepada orang-orang mukallaf urgensinya adalah upaya mewujudkan kebaikan- 

kebaikan hidup manusia dan untuk memelihara lima hal pokok yang menjadi 

kebutuhan primer manusia yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara 

akal, memelihara harta serta memelihara keturunan. 

 Penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat dalam penambahan wawasan 

keilmuan Islam, khususnya dalam kajian tafsir tematik mengenai konsep hudud ini, 

dari segi akademis penelitian ini mampu menambah keilmuan Islam serta khazanah 

pengetahuan yang berkaitan dengan hudud dalam QS al-Baqarah serta 

pengaplikasianya dalam kehidupan agar dapat meningkatkan ketaqwaan kepadaAllah 

swt. Jika ditinjau secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna dalam 

menghadirkan pemahaman secara mendalam berdasarkan konsep hudud ini serta dapat 

diamalkan dalam kehidupan berdasarkan kondisi tertentu.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam setiap langkah manusia menjalani kehidupan, manusia  merupakan 

makhluk yang tidak lepas dari interaksi dengan sesamanya dan saling 

membutuhkan antara satu individu dan lainya. baik itu orang sekitar maupun 

yang akan menjadi bagian keluarga itu sendiri tentu dengan ikatan akad yang 

kuat sesuai syariat Islam yakni pernikahan, agar terjalinnya kehidupan bersama 

antara laki-laki dan perempuan disatu atap yang sama. Dari defenisi diatas bisa 

dilihat juga dalam perpektif Al-Qur’an dalam surah al-Z{ariyat/50: 49 yang 

artinya segala sesautu diciptakan saling Berpasang pasangan. Begitupula 

manusia yang saling membutuhkan satu sama lain.1 Pernikahan yang baik adalah 

pernikahan yang sesaui syariat Islam dan perundang-undagan, maksudnya sesaui 

dengan undang-undang no 1 tahun 1974 yang berisi tentang kriteria yang baik 

untuk melangsungkan pernikahan.2 

Salah satu tujuan pernikahan ialah membentuk keluarga yang harmonis, 

sejahtra dan bahagia. Setiap pasangan pasti menginginkan keluarga yang 

harmonis sejahtra dan bahagia, tetapi membentuk keluarga yang harmonis tidak 

selalu berjalan sesuai dengan keinginan dalam artian terhindar dari pertikaian-

pertikain yang akan membuat keluarga itu retak, mengenai talak ini ada 

bermacam-macam dan adapula batasan-batasan (h{udu>d) yang ditetapkan Allah 

swt. 

                                                           
1HM. Hariwijaya, Tata Cara Penyelenggraan Perkawinan Adat Jawa, (Yogyakarta: 

Hanggar Kreator, 2004), h. 4. 
2Sakirman, Urgensi Reaktualisasi Undang-Undang Pekawinan Di Indonesia, jurnal, vol. 

13, No 1, (2016). h. 96. 
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Adapun salah satu teori h{udu>d dalam surah al-Baqarah bermakna sebagai 

batasan bagi perbuatan manusia diantaranya: sebagaimana h{udu>d yang dijelaskan 

pada ayat 229 dalam surah al-Baqarah berbicara tentang talak raj'i dan khuluk 

yang mana Allah swt. membatasi talak itu sebanyak 3 kali dan setelah 3 kali 

sudah tidak boleh lagi rujuk dikarenakan orang-orang pada zaman jahiliah 

mereka mentalak istri-istri mereka semaunya dalam artian mereka mentalak 

istrinya setelah masa iddah talaknya hampir selesai lalu mereka rujuk kembali 

dan begitu seterusnya, jadi kondisi sorang istri merasa tergantung karna mereka 

tidak menikahinya dan juga tidak mentalaknya, maka ayat inilah yang menjadi 

bantahan bagi perlakuan orang orang jahiliah. 

H{udu>dullah dalam surah al-Baqarah berisi pesan untuk menjauhi dan 

tidak melampaui batasan-batasan terhadap apa yang telah ditetapkan Allah swt. 

dalam Al-Qur’an. Adapun penelusuran terhadap ayat-ayat h{udu>d yang 

dikemukakan oleh ahli hukum mendefenisikan h{udu>d serta hukuman yang 

menjadi ganjaranya, memberi perbedaan dengan pengertian yang lahir dari ayat-

ayat yang menggunakan redaksi h{udu>d.3H{udu>d merupakan tema yang digunakan 

dalan Al-Qur’an yang masih perlu diteliti lebih detail dan mendalam, agar lebih 

memperjelas maksud dari h{udu>dullah dalam surah al-Baqarah ini, dan terhindar 

dari kesalahpahaman yang terkait persoalan h{udu>d. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Hakikat H{udu>dullah dalam surah al-Baqarah? 

2. Bagaimana Wujud H{udu>dullah dalam surah al-Baqarah? 

3. Bagaimana Urgensi H{udu>dullah dalam surah al-Baqarah? 

                                                           
3Subehan Khalik, Hudud dalam Al-Qur’an, Artikel, Vol. 5, No.2 (2018). h. 240. 
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C. Pengertian Judul Peneletian 

Adapun judul penelitian ini yakni Konsep h{udu>dullah dalam surah al-

Baqarah, untuk lebih mudah dipahami, peneliti menjabarkan poin-poin penting 

yang menjadi titik fokus penelitian sesuai redaksi yang digunakan peneliti, 

sebagai berikut: 

1. H{udu>dullah 

H{udu>d secara etimologi merupakan bentuk jamak atau plural dari kata 

had yang didefenisikan dengan arti “memisahkan salah satu barang (sesuatu) agar 

tidak tercampur dengan yang lain atau bisa juga diartikan salah satunya tidak 

melampaui batas atas yang lainnya.4 Jadi dapat disimpulkan pengertian 

h{udu>dullah adalah batasan-batasan yang ditetapkan Allah swt. Baik berupa 

larangan, hukuman 

2. Kajian Tematik 

Kajian tematik atau disebut juga Metode tafsir maudhui merupakan salah 

satu metode dalam penafsiran Al-Qur’an dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-

Qur’an yang berkaitan dengan kosa-kata, atau tema yang sama dengan maksud 

mengungkap makna kosakata yang menjadi bahan kajian tematik. 

3. Al-Qur’an 

Adapun klasifikasi dari Ayat-ayat yang meggunakan term h{udu>dullah 

dalam surah al-Baqarah disebutkan 7 kali dalam 3 ayat diantaranya Surah al-

Baqarah/2: 187, al-Baqarah/2: 229 dan 230. 

D. Kajian Pustaka  

Kajian pustaka adalah satu syarat terbentuknya suatu penelitian, kajian 

pustaka bertujuan sebagai tolok ukur untuk membedakan antara hasil penelitian 

yang sudah ada sebelumnya dengan hasil penelitian yang akan mengantisipasi 

                                                           
4Ibn Manzur, Muhammad Ibn Mukram, Lisan al-Arab. (Beirut: Dar Sadir). h. 353. 
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yang namanya plagiasi penelitian atau penelitian berulang. Adapun karya 

penelitian yang hampir serupa hingga saat ini ada beberapa diantaranya:  

1. Buku Fiqhi Munakahat yang dikarang oleh Sudarto5 di dalam buku ini 

terdapat bahasan tentang persoalah pernikahan yag dimana pernikahan 

adalah bagian dari kekeluargaan dan secara otomatis buku ini akan 

membahas tentang batasan-batasan dalam hubungan keluarga. Adapun 

yang menjadi perbedaan nya dengan bahasan peneliti, adalah spesifik 

melihat apa yang menjadi batasan serta hukumnya, penulis memaparkan 

batasan h{udu>d secara spesifik dan hanya mengenai apa-apa yang 

berkaitan hukum keluarga.  

2. Buku yang berjudul h{udu>d (hukuman) seri fiqhi sunnah imam syafi’i 

karya Al-Qadhi Abu Syuja’ Ahmad Bin Al-Husain Al-Asfahani yang 

diterjemahkan oleh Rizki Fauzan Lc.6 Tujuan ditulisnya buku ini agar 

memudahkan bagi para penuntut ilmu dalam memahami hukum-hukum 

dan batasan batasan dengan pembahasannya yang singkat namun 

cakupanya luas. Yang menjadi perbedaannya adalah cakupan bahasannya 

dan corak dari kajian tematiknya. 

3. Jurnal yang berjudul H{udu>d dalam Al-Qur’an karya Subehan Khalik7 

jurnal ini membahas tentang ayat-ayat hudud yang terdapat dalam Al-

Qur’an yang dimana penulis jurnal ini memaparkan terlebih dahulu 

hakikat h{udu>d dalam Al-Qur’an kemudian bagaimana cara memahami 

ayat-ayat h{udu>d dalam Al-Qur’an. Adapun yang menjadi perbedaannya 

                                                           
5Sudarto, Fiqhi Munakahat, (Yogyakarta: Deepublish, 2021) 
6Al Qadhi Abu Syuja’ Ahmad Bin Al Husaini Al Asfahani, Hudud, (Yogyakarta: Hikam 

Pustaka, 2021) 
7Subehan Khalik, Hudud dalam Al-Qur’an, jurnal Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga 

Islam, 5 No. 2, (2018)  



5 

 

 

 

dari segi metodologi pengkajiannya, dan cakupan bahasannya yakni 

khusus membahas kepada satu surah saja. 

4. Jurrnal dengan judul klasifikasi tindak pidana h{udu>d dan sanksinya dalam 

perspektif Hukum Islam karya Reni Surya8 jurnal ini juga membahas 

tentang h{udu>d akan tetapi yang berkaitan tentang muamalahatau 

hubungan antar sesama manusia dengan menjelaskan jenis-jenis h{udu>d-

nya dan seperti apa klasifikasi seperti apa hukuman yang akan diterima 

oleh pelaku yang melanggar batasan-batasan tersebut, sehingga berbeda 

dengan yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini. 

5. Buku Fiqhi Madani Kontruksi Hukum Islam di Dunia modern karya DR. 

Muhyar fanani buku ini megkaji lebih dalam teori h{udu>d yang dicetuskan 

oleh Muhammad Syahru>r, adapun yang menjadi perbedaanya terletak 

pada metode analisis kajiannya. Yang mana penelitian yang dibuat saat 

ini contoh penerapan hudu>dullah dalam lingkup surah saja. 

E. Metodologi Penelitian 

Pada penulisan karya tulis ilmiah juga menggunakan suatu metodologi 

penelitian, maksudnya yang digunakan dalam kerangka yang harus dipenuhi 

dalam memnbuat penelitian, ialah cara yang digunakan peneliti untuk 

menerapkan rencana yang telah dibuat dalam suatu kegiatan nyata agar tujuan 

tersebut tercapai dengan baik atau optimal.9 dengan ini, tahapan metode 

penelitian yang digunakan penulis pada penelitian tersebut antara lain: metode 

pendekatan, pengumpula data, pengolahan data da juga analisis data serta jenis 

penelitian. 

                                                           
8Reni Surya, Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum 

Islam, samarah, jurnal hukum keluarga dan hukum Islam, 2, No. 2 (2018) 
9Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Beriorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 147. 
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1. Jenis Penlitian 

Dalam pengerjaan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian 

kualitatif dalam bentuk Library Research (Kepustakaan). adapun pengertian 

penelitian kualitatif ialah bentuk penelitian yang lebih cenderung menggunkan 

analisis pada teori yang terambil dari sumber-sumber kepustakaan, dengan 

memamfaatkan landasan teori. Pada penelitian ini, penulis berfokus pada redaksi 

konsep h{udu>dullah dalam surah al-Baqarah yang akan dikaji secara tematik. 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu 

jenis kepustakaan atau library research yakni mengadakan studi penelaahan dari 

sumber buku-buku, catatan-catatann, literatur-literatur, laporan-laporan yang 

menjadi sumber data untuk objek penelitian.10  

2. Metode Pendeketan 

Metode pendekatan ialah proses atau cara peneliti mendekati objek, atau 

pendalaman makna dengan mempelajari suatu objek yang akan menjadi bahasan 

dalam kajian, tentunya dengan cara kerja wawasan ilmiah. Adapun metode 

pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan tafsir yang 

bernuansa fiqhi, hukum serta adab ijtima’I dalam bentuk kajian maudhui. dimana 

pendekatan tafsir fiqhi ialah corak tafsir yang menitikberatkan kepada 

pembahasan masalah-masalah yang bernuansa fiqhi meliputi perdebatan/serta 

pendapat para imam-imam mazhab. Penggunaan pendekatan fiqhi ini bertujuan 

untuk mengetahui makna h{udu>dullah dalam Al-Qur’an terhadap term h{udu>d 

dalam surah al-Baqarah, khususnya dalam rana kekeluargaan. 

Adapun sumber data yang akan penulis gunakan ada dua macam yaitu, 

sumber data primer dan sumber data sekunder. adapun sumber data primer yang 

                                                           
10Abdul Mustaqim, Metode penelitian Al-Qur’an dan Tafsir (Cet, II; Yogyakarta: Idea 

Press Yogyakarta, 2015), h. 110-111 



7 

 

 

 

penulis gunakan adalah Al-Qur’an dan sumber data sekunder adalah buku-buku, 

jurnal, atau kitab-kitab tafsir yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya 

kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu>, Tafsir Al-Qurth{ubi> karya Abi> 'Abdillah 

Muhammad bin Ahmad bin Abi> Bakrin al-Qurthubi, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan da 

Keserasian al-Qur'an karya,  Mabahits fi> tafsi>r al-Maudhu>i karya DR. Mustafa 

Muslim,  dan buku Fiqhi Madani Kontruksi Hukum Islam di Dunia modern karya 

DR. Muhyar fanani 

Kemudian kitab yang digunakan untuk mengurai makna dalam ayat-ayat 

yang peneliti kaji diperlukan beberapa kitab, diantara-Nya: Mu’jam Maqa>yis al-

Lugah yang ditulis oleh Ahmad ibn Fa>ris, al-Mufrada>t fi> Gari>b al-Qur‘a>n dan 

Mu’jam Mufrada>t fi> Alfa>z} al-Qur‘a>n yang ditulis Abu> al-Qa>sim al-H{usain bin 

Muh}ammad al-Ra>gib al-Asfaha>ni serta kamus berbahasa Indonesia seperti 

Ensiklopedi Al-Qur’an. 

3. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan pada penelitian ini 

bersifat kualitatif, yang bertujuan agar dapat mengolah semua makna h{udu>d 

dalam dalam surah al-Baqarah (studi kajian tematik terkhusus pada 1 surah saja). 

Sebagaimana di dalam kitab Mabahis fi tafsir al maudhu’i secara defenisi kajian 

tematik ini hampir sama dengan kajian tematik yang mencakupi keseluruhan Al-

Qur’an, letak perbedaannya hanya di segi lingkup pembahasannya, dengan 

pembahasan secara mendalam terhadap 1 surah dan mencakupi kajian Asbab al-

Nuzul surah, tartib nuzul surah antara makiyyah atau madaniyyah, kemudian 

mengkaji gaya bahasa (al-salib) penjelasan tema al-Qur’an dan munasabah pada 

setiap potongan ayat dalam surah tersebut. 
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat dalam penambahan wawasan 

keilmuan Islam, khususnya dalam kajian tafsir tematik mengenai konsep h}udu>d 

ini, dalam upaya menjadikan visi dalam menghidupkan ajaran agama Islam 

berdasarkan perkembangan zaman dari segi akademis dan juga praktis. 

Juga ditinjau dari segi akademis penelitian ini mampu menambah 

keilmuan Islam serta khzanah pengetahuan yang berkaitan dengan hudud dalam 

surah al-Baqarah serta pengaplikasianya dalam kehidupan agar dapat 

meningkatkan ketaqwaan kepada Allah swt. Serta penelitian ini mampu 

digunakan tolak ukur bagi penelitian selanjutnya yang lebih optimal. Jika 

ditinjau secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna dalam menghadirkan 

pemahaman secara mendalam berdasarkan penelitian ini, serta dapat diamalkan 

dalam kehidupan berdasarkan kondisi tertentu. 
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BAB II 

KAJIAN TENTANG H{UDU>D 

A. Konsep H{udu>d 

H{udu>d adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti memisahkan satu 

barang dari yang lain agar tidak bercampur dengan-nya.11 Dalam kamus besar 

bahasa Indonesia, kata had bermakna batas hingga.12 Sedangkan pengertian 

menurut istilah Muhammad Al-Jurjaniy menjelaskan h{udu>d sebagai hukuman 

dengan kadar tertentu yang harus ditetapkan karena merupakan hak Allah swt. 

Bisa dijelaskan bahwa h{udu>d larangan Allah yang harus dipatuhi yang jenis 

ketentuan hukumnya dan kadar batasan hukumannya telah ditetapkan oleh Allah 

swt. sebagai pembuat syari’ah.13 

H{udu>d secara etimologi berasal dari akar kata ح dan د yang mempunyai 

dua makna asal yaitu larangan dan batas (tepi) sesuatu.14 Dalam makna leksikal 

had (h{udu>d) biasa dimaknai dengan ta’rif, atau undang-undang.  Membuat ta’rif 

atau definisi berarti memberikan batasan (dari segi mani’ dan jami’) pengertian 

sebuah istilah sehingga term lain tidak termasuk didalamnya. Kaitannya dengan 

undang-undang sebab undang-undang memberikan batasan aturan terhadap 

sesuatu atau orang sehingga tidak boleh melanggarnya. 

1. Term h{udu>dullah dalam Al-Qur’an dan derivasinya 

Term-term h{udu>d dalam Al-Qur’an Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqi  

menguraikan bahwa penyebutan kata h{udu>d dikemukakan dalam 14 kali dengan  

                                                           
11Muhammad Bin Mukram bin Manzur, Lisan al-Arab, Juz II (Beirut;Dar Sadir, 1409H), 

h. 353. 
12Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. I: Jakarta: 

Balai Pustaka, 1988), h. 290. 
13Darsul S. Puyu, Konsep Pidana H{udu>d menurut Al-Qur’an, al-Daulah, vol 1, no 1, 

(2012), h. 133. 
14Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, Mu’jam Maqayis al-Lughah, jilid II, 

(Beirut : Dar-alFikr, 1399 H. /1979 M.) ,h. 3. 



10 

 

 

 

penyebutan 12 kali yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah حــد د الله sekali  

dalam bentuk  ُّٰɍحُـدُوْدَ مَـآ انَْــزَلَ ا dan sekali pula dalam bentuk iḍāfah ke ḍamir 

pengganti dari lafẓ al-Jalālah هحدود .  
Ḥudūd dalam Al-Quran senantiasa beriringan dengan Lafẓ al-Jalālah 

sebanyak sekali dalam QS. al-Baqarah/2:187, lima kali dalam QS. al-Baqarah/2: 

229-230, dua kali dalam QS. al-Nisā/4:13-14 dengan rincian sekali  menggunakan 

Lafẓ al-Jalālah dan sekali menggunakan ḍamīr hu. Sekali dalam QS. al-Taubah/9 

:97, Sekali dalam QS. al-Mujādilah/58:4, Dua kali dalam QS. al-Ṭalaq/65:1. 

Inilah sebabnya ulama fikih berkesimpulan bahwa ḥudūd merupakan hukum  

yang  lebih dominan menjadi hak Allah. 

a. H>{udu>dullah mengenai hitungan waktu ‘iddah cerai. 

Ayat Al-Qur’an mengenai hitungan waktu ‘iddah cerai terdapat dalam 

QS. ath-Thalaq/65:1 

                               
                            
                              

                     
Terjemahnya 

Wahai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah 
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya 
(yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah 
Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan 
janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan 
perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka 
Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak 
mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang 
baru.15 
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Ayat di atas berbicara tentang masalah hitungan waktu iddah cerai. 

Meskipun ayat tersebut tidak berkaitan secara langsung dengan h{udu>d yang 

dimaksudkan dalam konteks jarimah, akan tetapi dapat dipahami h{udu>d adalah 

batas-batas hukum Allah yang telah ditetapkan-Nya.16 

يَُّـهَــا النَّــبيُِّ اِذَا طلََّقْــتُمُ النِّسَــاۤءَ  ٰٓʮ Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-

istrimu Khithab (pesan ini diarahkan) untuk Nabi saw. Beliau dikhithabi dengan 

lafazh jamak karena mengagungkan dan memuliakan beliau.17 Menurut saya Al-

Qurthubi, turunnya 'iddah pada Asma" binti Yazid bin As-Sakan Al-Anshariyah 

menunjukkan kebenaran pendapat ini. Dalam kitab Sunan Abu Daud terdapat 

hadits yang dan saat itu belum ada 'iddah bagi wanita yang dicerai. Allah 

kemudian menurunkan “iddah cerai ketika Asma' diceraikan. Oleh karena itulah 

Asma' menjadi wanita pertama yang tentangnya ‘iddah cerai diturunkan.18 

Firman Allah ta'ala  ِّٰɍوَتلِْــكَ حُــدُوْدُ ا "itulah hukum hukum Allah. Maksudnya, 

hukum-hukum yang Allah jelaskan ini adalah hukum-hukum Allah bagi hamba-

hambanya. Barangsiapa yang melanggarnya, maka sesungguhnya dia telah 

menzhalimi dirinya, sekaligus menjerumuskannya pada kebinasaan 

َ يحُْـدِثُ بَـعْـدَ ذٰلـِكَ امَْـراً ّٰɍلاَ تـَدْريِْ لَعَـلَّ ا kamu tidak mengetahui barangkali Allah 

mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. Maksudnya, sesuatu yang Allah 

ciptakan tersebut adalah membalikan hati sang suami dari membencinya menjadi 

mencintainya dari tidak suka terhadapnya menjadi suka kepadanya, dari 

                                                           
16Reni Surya, Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum 

Islam, vol. 2, no. 2, samarah, (2018), h. 533. 
17Abi> 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi> Bakrin al-Qurthubi>, Al-ja>mi' li Ahka>m 

al-Qur'an, (Kairo: da>r al-Kutub al-Misriyyah, 1964), terj. Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, jilid 
XVIII, h. 619. 

18Abi> 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi> Bakrin al-Qurthubi>, Al-ja>mi' li Ahka>m 
al-Qur'an, (Kairo: da>r al-Kutub al-Misriyyah, 1964), terj. Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, jilid 
XVIII, h. 621. 



12 

 

 

 

kebulatan hati untuk bercerai menjadi menyesal sehingga sang suami 

merujuknya.19 

b. h{udu>dullah mengenai thalak dan konsekuensinya 

Ayat Al-Qur’an mengenai thalak dan konsekuensinya terdapat dalam QS. 

al-Baqarah/2:229-230. 

1). QS. al-Baqarah/2:229 

                            
                               

                           
                            

     

Terjemahnya 
Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan 
cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi 
kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada 
mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan 
hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) 
tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas 
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya 
Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. 
barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-
orang yang zalim. 

Firman Allah Ta'ala,  ۚفـَلاَ تَـعۡتـَدُوۡهَا ِّٰɍتلِۡـكَ حُـدُوۡدُ ا   Itulah hukum-hukum Allah, 

Maka janganlah kamu melanggarnya. QS. al-Baqarah/2: 229). Tatkala Allah swt. 

menjelaskan tentang hukum-hukum nikah dan perceraian, Allah swt. berfirman: 

( ِّٰɍتلِۡـكَ حُـدُوۡدُ ا) yang diperintahkan untuk melaksanakannya, sebagaimana Allah 

swt. menjelaskan haramnya puasa pada ayat lain, Allah swt. berfirman:  

                                                           

19Abi> 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi> Bakrin al-Qurthubi>, Al-ja>mi' li Ahka>m 
al-Qur'an, (Kairo: da>r al-Kutub al-Misriyyah, 1964), terj. Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, jilid 
XVIII, h. 643-644.  
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 Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu تلِْـكَ حُـدُودُ ٱɍَِّ  فـَلاَ تَـقْرَبوُهَـا      

mendekatinya. QS. al-Baqarah/2:187, Allah swt. membagi istilah h{udu>d menjadi 

dua bagian: h{udu>d dengan perintah untuk melaksanakan dan untuk 

meninggalkan, kemudian Allah swt. menjelaskan dengan firman-Nya:  

-Barangsiapa yang melanggar hukum وَمَـن يَـتـَعَـدَّ حُـدُودَ ٱɍَِّ فأَُو۟لَٰئٓـِكَ هُـمُ ٱلظَّٰلِمُـونَ 

hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.20 

2). QS. al-Baqarah/2:230 

                             
                        

              
Terjemahnya 

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka 
perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami 
yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak 
ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin 
kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum 
Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang 
(mau) Mengetahui. 

Firman Allah Ta'ala,  َيُـبـَيِّنُـهَـا لقَِـوْمٍ يَـعْلَمُـون َِّɍوَتلِْـكَ حُـدُودُ ٱ Itulah hukum-hukum 

Allah, diterangkan kepada kamu yang (mau) Mengetahui. H{udu>dullah adalah 

sesuatu yang terlarang untuk (melampaui) nya. Had adalah sesuatu yang dapat 

melarang dari perbuatan yang keji. Makna ahadat al mar'u min az-zi>nah adalah 

seorang perempuan tidak mau bersolek. Sedangkan makna rajulun mahdu>dun 

adalah seorang lelaki yang terhalang dari kebaikan. Semua itu telah dijelaskan di 

atas secara lengkap. Dalam hal ini, Allah swt. berfirman,  َلقَِـوْمٍ يَـعْلَمُـون kepada kaum 

yang (mau) Mengetahui, sebab orang-orang yang tidak tahu apabila ada banyak 

                                                           

20Abi> 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi> Bakrin al-Qurthubi>, Al-ja>mi' li Ahka>m 
al-Qur'an, (Kairo: da>r al-Kutub al-Misriyyah, 1964), terj. Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, jilid 
II, h. 313. 
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perintah dan larangan Allah yang ditujukan kepadanya maka mereka tidak akan 

dapat menjaganya. Sedangkan orang yang tahu akan memelihara dan 

menjaganya. Oleh karena itulah Allah menujukan khithab (pesan) dalam ayat ini 

kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan, dan tidak menunjukkannya 

kepada orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan.21 

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. 

Khulu' yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 

'iwadh. Ayat ini jelas memberikan ketentuan hukum mengenai kadar talak yang 

dapat dirujuk. Dalam sebuah riwayat dikemukakan bahwa seorang laki-laki 

mentalak isterinya sekehendak hatinya, sekalipun telah beberapa kali 

dilakukannya. Suaminya sering menceraikan isterinya dan bila masa ‘iddahnya 

telah hampir habis diapun menyatakan rujuk lagi. Ketika peristiwa itu 

disampaikan kepada Rasulullah saw. maka turunlah ayat ini sebagai jawaban atas 

kasus tersebut.22 

c. h{udu>dullah mengenai masalah kewarisan 

Ketentuan Allah mengenai kewarisan, berupa balasan surga bagi yang 

menjalankan-nya dan akibat bagi yang melanggar-nya. QS. al-Nisa'/4:13-14, 

dengan rincian sekali menggunakan Lafẓ al-Jalālah dan sekali menggunakan 

ḍamīr hu. 

1). QS. al-Nisa’/4:13 

                          
                           

                                                           
21Abi> 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi> Bakrin al-Qurthubi>, Al-ja>mi' li Ahka>m 

al-Qur'an, (Kairo: da>r al-Kutub al-Misriyyah, 1964), terj. Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, jilid 
II, h. 329. 

22Abd al-Rahman Jalal al-Din al-Suyuthiy, Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul, 
diterjemhakan oleh K.H.Q. Shaleh dkk, dengan judul Asbabun Nuzul, (Cet.2; Bandung: CV. 
Diponegoro, tth.), h. 75. Ali bin Ahmad al-Wahidiy al-Naysaburiy, Asbab al-Nuzul, (Bairut : Dar 
al-Fikir, 1411 H/1991 M.) h. 49-50. 
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Terjemahnya 
Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. 
barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah 
memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungaisungai, 
sedang mereka kekal di dalamnya dan Itulah kemenangan yang besar. 

2). QS. al-nisa’/4:14. 

                          
          

Terjemahnya 
Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar 
ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api 
neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. 

Sebelum ayat 13 dan 14 dari surah al-Nisa' ini Allah menerangkan tentang 

ketentuan kewarisan, kemudian pada ayat ini Allah mempertegas bahwa 

ketentuan itu adalah dari Allah. Maksudnya ketentuan kewarisan adalah hak 

Allah karena itu tidak boleh manusia merubahnya (sekalipun dengan alasan 

aktualisasi hukum Islam). Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-nya dengan 

menjalankan ketentuan kewarisan itu, maka ia akan memperoleh kemenangan 

berupa ia akan dimasukkann ke dalam surga. Dan bagi mereka yang melanggar 

akan mendapat kehinaan dan dimasukkan ke neraka.23 

 َِّɍتلِْـكَ حُـدُودُ ا Itu adalah ketentuan ketentuan Allah,  َ24 تلِْـك bermakna هـذه 

(ini) adalah hukum-hukum yang telah Allah jelaskan kepada kalian agar kalian 

mengetahui serta mengamalkannya.  ُوَرَسُــولَه َ َّɍوَمَــنْ يطُِــعِ ا Dan barangsiapa taat 

kepada Allah dan Rasul-Nya dalam hal pembagian warisan, sehingga ditetapkan 

dengan hukum tersebut dan beramal dengannya seperti perintah Allah swt.  ُيدُْخِلْـه 

 Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di جَنَّـاتٍ تجَْـريِ مِـنْ تحَْتِهَـا الأĔَْْـارُ 

                                                           
23Darsul S. Puyu, Konsep Pidana Hudud Menurut Al-Qur’an, al-Daulah 1, no 1, (2012), 

h. 139-140. 
24Dikatakan: ini adalah isyarat dengan  َتلِْـك atas pembagian warisan sebelumnya. yang 

benar bahwa ini adalah isyarat tentang hukum-hukum sebelumnya mengenai anak-yatim, istri-
istri, wasiat-wasiat dan warisan. Lih. Al Bahr Al Muhith, 3/191.  
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dalamnya sungai-sungai, kalimat yang dihukumi nashab sebagai sifat terhadap 

sungai-sungai. ُوَرَسُـولَه َ َّɍوَمَـنْ يَـعْـصِ ا Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan 

Rasul-Nya, yang dimaksud adalah pembagian warisan yang tidak ditunaikan dan 

diamalkan.  ُوَيَـتـَعَـــدَّ حُـــدُودَه Dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, yaitu 

melanggar perintah-Nya. راً خالـِداً فِيهـاʭَ ُيدُْخِلْـه Allah memasukkannya ke dalam api 

neraka sedang ia kekal di dalamnya, yaitu maksiat yang dimaksudkan kufur, 

sehingga menjadikan kekal dalam neraka, tapi, jika yang dimaksud adalah dosa 

besar dan menyelisihi perintah-perintah Allah swt., maka kekalnya sementara, 

seperti perkataanmu Allah menjadikan kekal kerajaan-Nya.25 

d. H{udu>dullah mengenai konsekwensi hukum dalam men-zhihar istri. 

Ayat Al-Qur’an mengenai konsekuensi hukum dalam men-zhihar istri 

terdapat dalam QS. al-Muja>dalah/58:4. 

1). QS. al-Muja>dalah/58:4. 

                            
                             

                 
Terjemahnya 

Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) 
berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka 
siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh 
orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-
Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang 
sangat pedih. 

Firman Allah swt,  ِّٰɍوَتلِْـكَ حُـدُوْدُ ا Dan itulah hukum-hukum Allah. Yakni 

Allah swt. telah menjelaskan kemaksiatan-kemaksiatan dan ketaatan-ketaatan-

Nya, maka kemaksiatan kepada-Nya adalah melakukan zhihar, dan ketaatanya 

                                                           
25Abi> 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi> Bakrin al-Qurthubi>, Al-ja>mi' li Ahka>m 

al-Qur'an, (Kairo: da>r al-Kutub al-Misriyyah, 1964), terj. Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, jilid 
V, h. 197-198.  
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adalah membayar kaffarat.26 Ayat diatas membicarakan tentang begaimana 

konsekwensi hukum dari  perbuatan men-ẓihar istri yaitu dengan ancaman 

hukuman tertentu jika mereka  ingin kembali setelah men-ẓihar istri. Adapun 

persyaratan yang dimaksud adalah memerdekakan budak dan jika orang tersebut 

tak mampu mendapatkan budak  maka baginya berlaku puasa selama dua bulan 

berturut-turut dan jika dalam hal ini orang tersebut juga tidak mampu maka 

baginya diberlakukan hukuman  memberi makan enam puluh orang miskin. 

Keseluruhan ancaman hukuman yang dikemukakan oleh Allah SWT dalam ayat 

keempat merupakan batas-batas (hudūd) yang tidak boleh lagi dilampaui dan jika 

dilampaui maka konsekwensi  hukumnya  sangatlah berat.27 

e. H{udu>dullah mengenai ibadah ritual, QS. al-Baqarah/2:187. 

                           
                      
                          
                          

                           
                             

       
Terjemahnya  

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan 
isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah 
Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat 
menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af 
kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah 
ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu 
benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah 
puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka 

                                                           
26Abi> 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi> Bakrin al-Qurthubi>, Al-ja>mi' li Ahka>m 

al-Qur'an, (Kairo: da>r al-Kutub al-Misriyyah, 1964), terj. Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, jilid 
XVIII, h. 149.  

27Subehan Khalik, H{udu>d dalam Islam,  vol, 5, Al-Qad{a>u, (2018), h. 247. 



18 

 

 

 

itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, Maka 
janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-
Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. 

Ketentuan hukum yang disebutkan dalam ayat ini yaitu : (1) kebolehan 

bercampur dengan isteri pada saat berpuasa hanya boleh dilakukan pada malam 

hari, (2) boleh makan dan minum pada malam hari hingga fajar tiba, (3) larangan 

bercampur dengan istri bila sedang beri’tikaf di masjid. I'tikaf ialah berada dalam 

masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah swt. Konsep h{udu>d yang 

dipahami disini bukan hanya menyangkut larangan tetapi termasuk kebolehan 

melakukan (sebagai lawan dari tidak dilarang), dalam hal ini boleh makan dan 

minum sebelum imsak.28 

Ayat ini secara khusus membicarakan tentang kebutuhan biologis 

manusia yang lain selain makan dan minum, yaitu masalah kebutuhan seks. Seks 

adalah kebutuhan pria dan wanita. Allah sejak semula tidak melarang hubungan 

seks di malam puasa. Hubungan seks itu ternyata boleh dilakukan pada malam 

hari dengan tetap memperhatikan etika yang telah diizinkan Allah swt. Hanya 

saja ketika I’tikaf di masjid maka perbuatan itu tidak boleh dikerjakan. 

Firman Allah swt: فــَـلاَ تَـقْرَبوُهَـــا َِّɍـــكَ حُـــدُودُ ٱ  .Itulah larangan Allah تلِْ

Maksudnya, hukum-hukum itu merupakan larangan-larangan Allah, maka 

janganlah kalian melanggarnya. Lafazh  َتلِْـك adalah isyarat yang ditujukan kepada 

perintah dan larangan Allah.  

Makna al H{udu>d adalah hawa>jiz (larangan/rintangan), sedangkan makna 

al Had adalah Al Man 'u (larangan). Oleh karena itulah besi dinamakan hadi>d 

(penghalang), karena ia menghalangi senjata mengenai tubuh. Oleh karena itu 

pula bawwab (penjaga pintu) dan sajjan (sipir tahanan) dinamakan haddad 

                                                           

28Darsul S. Puyu, Konsep Pidana Hudud Menurut Al-Qur’an, al-Daulah 1, no 1, (2012), 
h. 137. 
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(penghadang), sebab merekalah yang menghadang orangorang yang ada di dalam 

rumah/tahanan keluar dari sana, sekaligus melarang orang luar masuk ke 

dalamnya. 

Larangan-larangan itu disebutkan dengan h{udu>d Allah karena ia melarang 

sesuatu yang bukan merupakan larangan Allah masuk ke dalam larangan Allah, 

sekaligus melarang sesuatu yang merupakan larangan Allah,  keluar dari larangan 

Allah. Oleh karena itulah h{udu>d (larangan) disebut maksiat, karena ia 

menghalangi pelakunya kembali kepada perbuatan serupa dengan maksiat 

tersebut. Oleh karena itulah had (larangan) dinamakan ‘iddah, karena ia (istri 

yang menjalani masa ‘iddah) untuk bersolek.29 

f. H{udu>dullah mengenai kategori orang beriman, QS. al-Taubah/9:112 

            
               
                  

Terjemahnya 
Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang 
memuji, yang melawat yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat 
ma'ruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum 
Allah. dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. 

Dalam ayat ini diperinci mengenai kemenangan yang diperoleh oleh orang 

beriman salah satunya adalah karena  َِّɍفِظوُنَ لحِدُُودِ ٱ -mereka memelihara hukum  حَٰ

hukum Allah) selain itu, orang yang bertobat, ahli ibadah, hamidun (yang memuji 

Allah), yang melawat, ahli ruku’, ahli sujud, yang menyuruh kemakrufan dan 

mencegah kemungkaran.30 

                                                           
29Abi> 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi> Bakrin al-Qurthubi>, Al-ja>mi' li Ahka>m 

al-Qur'an, (Kairo: da>r al-Kutub al-Misriyyah, 1964), terj. Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, jilid 
II, h. 764.  

30Darsul S. Puyu, Konsep Pidana Hudud Menurut Al-Qur’an, al-Daulah 1, no 1, (2012), 
h. 140.  
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Ada pula yang berpendapat bahwa maksudnya adalah umum, yaitu 

menyuruh berbuat segala jenis perbuatan baik dan mencegah segala jenis 

kemungkaran Dan yang memelihara hukum-hukum Allah, maksudnya adalah 

orang-orang yang melakukan apa yang dierintahkan Allah kepada mereka dan 

meningglkan apa yang dilarang-Nya kepada mereka.31 

g. H{udu>dullah mengenai kondisi kaum arab badui yang berada diluar madinah, 

QS. al-Taubah/9:97 

                              
               

Terjemahnya 
Orang-orang Arab Badwi itu, lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya, 
dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah 
kepada Rasul-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

Makna firman Allah swt.  َُّɍحُـدُودَ مَـآ أنَـزَلَ ٱ Hukum-hukum yang diturunkan 

Allah, adalah kewajiban-kewajiban yang ada di dalarn syariat. Ada pula yang 

menafsirkan bahwa maksudnya adalah, mereka wajar tidak mengetahui dahl naqli 

atau aqli untuk pengesaan Allah atau pengutusan Rasul, karena daya pikir 

mereka sangat terbatas dan minim sekali.32 

Derivasi ḥudūd dikemukakan dalam bentuk  حـاد sebanyak sekali dalam 

QS. al-Mujādalah/58: 22 dan sekali dalam bentuk  jamak ىحـادد terdapat dalam 

QS. al-Taubah/9: 63 dan dua kali dalam bentuk ىحــادون dalam QS. al-

Mujādalah/58: 2, 20. Dalam makna derivasi ini, kesemuanya bermakna melawan 

atau menentang Allah dan Rasul-Nya dalam bentuk pembangkangan terhadap 

                                                           
31Abi> 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi> Bakrin al-Qurthubi>, Al-ja>mi' li Ahka>m 

al-Qur'an, (Kairo: da>r al-Kutub al-Misriyyah, 1964), terj. Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, jilid 
VIII, h. 680-681. 

32Imam Abi> 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi> Bakrin al-Qurthubi>, Al-ja>mi' li 
Ahka>m al-Qur'an, (Kairo: da>r al-Kutub al-Misriyyah, 1964), terj. Muhammad Ibrahim Al-
Hifnawi, jilid VIII, h. 581. 
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perintah dan larangan. Bentuk lain dari derivasi ḥudūd adalah penggunaan dalam 

bentuk ادحـد  terdapat QS. al-Ahzāb/33: 19. Untuk makna sesuatu yang tajam, 

begitupula  حديـد yang bermakna besi sebanyak 5 kali masing-masing dalam QS. 

al-Kahfi/18: 96, QS. al-Hajj/22: 21, QS. al-Saba’/34: 10, QS. Qāf/50: 22, QS. al-

Ḥadīd/58: 25, حدىـدا yang juga bermakna besi  sebanyak 1 kali dalam QS.  al-

Isra’/17: 50.33 

Penyebaran term h{udu>d dalam ayat-ayat Al-Qur’an, mempunyai beberapa 

makna, yaitu: pertama, h{udu>d berarti larangan untuk melakukan berbuat  

perbuatan-perbuatan tertentu, sebagaimana disebutkan dalam surah al-Baqarah  

dan al-Thalaq. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang telah ditentukan. 

Jika itu dilanggar, maka akan diberikan hukuman atau sangsi sebagaimana telah 

ditetapkan.  

Kedua, term h{udu>d berarti: tata-hukum yakni aturan-aturan yang telah 

ditetapkan oleh Allah swt. untuk mengatur tata perbuatan manusia. Aturan-

aturan Allah swt. itu harus diikuti dan dipedomani demi kemaslahatan manusia 

itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada QS. al-Taubah/9: 97 dan 112 dan QS. al-

Thalaq. Kata h{udu>d dalam ayat ini bermakna hukum secara umum yang meliputi 

seluruh aspek ajaran Islam.  

Ketiga, h{udu>d bermakna ketentuan, yakni batas-batas perbuatan yang 

yang dibolehkan dan perbuatan yang tidak dibolehkan. Perbuatan yang tidak 

diboleh telah ditentukan oleh Allah dan hukuman bagi orang yang melanggar 

ketentuan atau batas-batas yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada QS. 

al-Nisa’/4: 13-14 dan QS. al-Muja>dalah/58: 4. Dalam ayat ini, kata h{udu>d 

                                                           
33Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqi, Mu’jam al-Mufaḥras li Alfāẓ al-Qur’ān al-Karīm  

(Beirūt: Dār al-Fikr, 1987), h. 195 
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diartikan sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh umat Islam dan jika dilanggar 

ketentuan tersebut, maka Allah swt. memberikan saksi atau hukuman.  

Term-term kata h{udu>d dalam Al-Qur’an sebagai bentuk jamak dari kata 

had, dapat dipahami bahwa h{udu>d merupakan suatu ketentuan yang membahas 

aturan-aturan Allah yang tidk ditentukan kadarnya. Melihat pengertian tersebut, 

terjadi perbedaan pemahaman yang dianut dalam memaknai kata h{udu>d.  

Pemahaman kata h{udu>d kelihatannya masih didominasi oleh apa yang 

dikemukakan oleh ulama fiqih yang memahami kata had sebagai hukum yang 

tertentu dan terbatas kadarnya meskipun demikian, secara umum pada term 

h{udu>d dalam Al-Qur’an dapat dipahami bahwa tujuan utama syari’at adalah 

untuk mencapai kemaslahatan. 

2. Macam-macam h{udu>d  dalam Al-Qur’an 

Mengenai larangan yang digariskan dalam Al-Qur’an secara jelas dan 

tepat, sebagaimana dinyatakan oleh An-Na'im, adalah sariqah, hirâbah, zina, dan 

qadzaf.34 H{udu>d adalah hukuman yang telah ditentukan dalam kajian fiqih kuno, 

mengancam mereka yang melakukan kejahatan dengan hukuman tersebut. 

Hukuman hadd yang secara tegas telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Hadits 

sebagai hak Allah swt. diancam kepada pelaku kejahatan tanpa ada perhatian 

kepada korban untuk mengurangi atau menambah besaran hukuman yang telah 

ditetapkan.  

Secara kuantitatif, para ahli hukum Islam mengklasifikasikan kejahatan 

yang dilakukan dengan jarimah-jarimah h{udu>d ke dalam enam kategori: pidana 

perzinahan, pencurian (sariqah), tuduhan perzinahan (qadzaf), konsumsi alkohol 

                                                           
34Abdullah Ahmad An-Na’im, Dekontruksi syariah, wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi 

Manusia dan Hubungan International dalam Islam, diterjemahkan oleh Ahmad Suaydy dan 
Amiruddin Ar-rany dan judul Toward an Islamic Information: Civil Liberties, Human Right and 
International Law, Yogyakarta: Lkis, 2001, h. 108. 
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berlebihan (syurb al-khamr), perampokan atau gangguan keamanan (hirâbah) 

serta murtad (riddah) 

Para ulama, yang tampak literal dalam membaca norma-norma yang 

ditemukan dalam Al-Qur’an, telah menggunakan ijtiha>d untuk menghasilkan 

enam kategori kesalahan yang disebutkan di atas. Tidak ada sistem enam jenis 

h{udu>d baik dalam Al-Qur’an maupun Sunnah. Para ulama kemudian menciptakan 

h{udu>d ini untuk mempelajari dan memahami Al-Qur’an dengan lebih baik dan 

memajukan bidang studi yang terkait langsung dengannya. Akibatnya, bahkan di 

dalam komunitas profesional (kalanga ahli), ada perdebatan tentang cara terbaik 

mengkategorikan jenis h{udu>d. 

Pada tahap pelaksaan-nya penerapan h{udu>d masih diperdebatkan di 

kalangan ulama, dan hal ini menimbulkan banyak keluhan selama tahap 

implementasi. Efek paling mencolok dari kritik ini adalah konflik yang muncul 

antara prinsip-prinsip penologis dan universalitas standar hak asasi manusia 

ketika berbagai bentuk h{udu>d dicerminkan dalam aturan hak asasi manusia 

(HAM). Ketegangan ini tercermin dalam pandangan prinsip penologis bahwa 

pemidanaan itu sendiri memberi kesan bersifat diskriminatif. Semua hukuman 

h{udu>d yang disebutkan dalam Al-Qur’an dan Hadits, termasuk hukum potong 

tangan untuk pencurian, cambuk dan rajam (rajam) untuk perzinahan, 

penyaliban dan hukuman mati untuk perampokan atau gangguan keamanan, 

memunculkan perspektif ini. karena mereka melibatkan beberapa bentuk 

hukuman fisik 

Tujuan h{udu>d, juga dikenal sebagai hukuman, adalah untuk menghentikan 

terjadinya sesuatu yang buruk, atau dengan kata lain sesuatu yang dilarang oleh 

Allah swt. disebut sebagai h{udu>d Allah swt. Karna Sesuai dengan apa yang Dia 

ajarkan dan tertera dalam Al-Qur’an yang terjemahnya, Itulah h{udu>d Allah, maka 
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janganlah kamu mendekatinya (QS al-Baqarah/2:187). tetapi tidak semua bentuk 

pembalasan disebut h{udu>d dan ada dua pendekatan berbeda untuk menetapkan 

hukuman yang sesuai sanksi kejahatan pidana (jinayat) yakni dengan h{udu>d dan 

ta'zi>r, ta’zi>r yaitu sanksi yang ditetapkan melalui otoritas penguasa (ulil amri). 

Sanksi hukuman jenis ini bisa berubah sesuai dengan kemaslahatan yang 

dipertimbangkan oleh penguasa. 

Istilah “hak Allah” dalam definisi h{udu>d menjadi penting karena inilah 

yang membedakan qishash dengan h{udu>d. Pencantuman frasa ini dalam definisi 

h{udu>d sangat penting. Hak menunjukkan bahwa di bawah h{udu>d tidak ada hak 

bagi pemimpin negara, hakim, atau korban untuk mengubah, menurunkan, atau 

membatalkan hukuman. Sementara itu dalam qishah, korban dan keluarganyalah 

yang memutuskan apakah hukuman pelaku dikurangi, baik dengan cara diyat 

diganti (dalam kasus pembunuhan berencana), atau sanksi dihilangkan 

seluruhnya. Selain itu, h{udu>d diyakini sebagai hak Allah swt. karena akibat dari 

melakukan pelanggaran terkait h{udu>d berdampak pada kesejahteraan 

masyarakat secara umum. Oleh karena itu, hukuman h{udu>d adalah upaya untuk 

menghindari kerusakan masyarakat dan untuk memberikan perlindungan dan 

keselamatan bagi mereka yang tunduk padanya. Dalam contoh khusus ini, 

Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa hak Allah adalah hak yang terkait dengan 

kesejahteraan umat manusia dan tidak terbatas pada kesejahteraan satu individu. 

Sedangkan fuqaha mengkategorikan h{udu>d dalam kategori berikut: zina, 

qadzaf (menuduh zina), pencurian, hirabah (pembuat onar), bughat (makar), 

murtad, dan minum khamar.   

a. Perzinahan 

Ketika dua orang yang bukan suami istri melakukan hubungan seksual  

yakni zina, dapat dikatakan bahwa perbuatan zina terjadi apabila ada unsur-unsur 
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persetubuhan antara dua orang yang berlainan jenis kelamin dan tidak ada 

kekeliruan, ambiguitas didalam-nya. 

Menurut agama, perbuatan zina dianggap sebagai pelanggaran hukum dan 

norma sosial. Oleh karena itu,perbuatan ini dianggap sebagai perbuatan yang 

harus diberi hukuman yang  keras atau maksimal, mengingat dampak negatif-nya 

sebab dapat merusak generasi, dan mendapat dosa besar. Hal ini tercermin dalam 

QS. al-Isra'/17: 32. 

            
Terjemahnya 

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu 
perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra/17: 32).  

Ayat ini menegaskan bahwa “janganlah kamu mendekati zina” baik 

berupa hayalan ataupun suatu hal yang langsung mejerumuskanmu ke dalam 

keburukan itu, karena sebenarnya itu, yakni Zina, adalah perilaku yang sangat 

keji yang melampaui batas  dan cara yang buruk dalam menyalurkan dorongan 

biologis. 

Menurut pengamatan sejumlah pakar Al-Qur'an, ayat-ayat yang 

menggunakan istilah “jangan dekati” seperti yang baru saja disebutkan, 

seringkali melarang mendekati sesuatu yang dapat membangkitkan jiwa atau 

nafsu untuk berbuat. Oleh karena itu, larangan mendekat mengandung arti 

larangan membiarkan diri tergoda oleh sesuatu yang berpotensi membawa 

kepada langkah yang benar-benar dilakukan. Karena persetubuhan seperti zina 

atau ketika istri sedang haid, serta perolehan harta yang batil, Ini juga berlaku 

untuk mengejar kekayaan dalam kesia-siaan, memiliki rangsangan yang sangat 

kuat, maka dari itu Al-Qur'an melarang mendekatinya, Faktanya, setiap orang 

yang berada di dekat jurang, hidup dalam ketakutan terus-menerus untuk jatuh ke 

dalamnya. Dalam kasus pelanggaran yang tidak dipicu oleh faktor eksternal yang 
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jelas, pelarangan seringkali ditujukan langsung pada tindakan itu sendiri dan 

bukan merupakan batasan seberapa dekat seseorang dapat melakukannya.35 

Sedangkan dasar hukum pelaku zina dijelaskan juga dalam Al-Qur’an 

pada QS. an-Nur/24: 2.36 

            

             

      
Terjemahnya   

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan 
kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika 
kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) 
hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.37 

Istilah yang digunakan pada  ِْلـزَّاني azza<ni> ,  ُلزَّانيِـَة azza>ni mengandung makna 

kemantapan kelakuan itu pada yang bersangkutan. Tentu saja, kemantapan 

tersebut tidak mereka peroleh kecuali setelah berzina berulang-ulang kali. dan ini 

menunjukkan bahwa perilaku orang yang dibicarakan akan tetap konsisten. Tentu 

saja, mereka tidak mencapai tingkat stabilitas ini sampai setelah mereka 

melakukan perzinahan berkali-kali, tetapi sebagian besar ulama berpendapat 

bahwa tidak demikian. Mereka berpendapat bahwa barang siapa yang kedapatan 

berzinah atau mengaku berzina dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan 

oleh agama meskipun hanya sekali, ia dipidana dengan hukuman yang telah 

ditetapkan.  

                                                           
35Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan da Keserasian al-Qur'an, vol. 7, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 80. 
36Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Cet. 1., Jakarta: 

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 397. 
37Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 498. 
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Kata  ( ٍجَلْـدَة) terambil dari kata (جلـد)  jild yakni kulit. Sementara ulama, 

antara lain az-Zamakhsyari dan al-Biqa>'i, memeroleh kesan dari penggunaan kata 

tersebut bahwa pencambukan yang dilakukan ketika menjatuhkan hukuman 

hendaknya tidak terlalu keras sehingga tidak menyakitkan dan tidak sampai ke 

daging. Dari sini pula sehingga kata (  ٌرأَْفـَة ) rafah yang digunakan di sini, bukan 

 rahmah/rahmat karena, rafah adalah belas kasih yang mendalam melebihi (رحمـة)

Rahmat. Dan, dengan demikian, ayat ini tidak melarang rahmat dan kasih sayang 

kepada yang dicambuk selama rahmat itu tidak mengakibatkan diabaikannya 

hukuman.38 

Menurut ayat ini, jika seseorang muhsan dan sesuai dengan kualifikasi, 

maka dia dirajam sampai mati, dan pelaksanaan hukuman ini dilakukan di 

lapangan terbuka di tempat umum agar orang dapat mengambil pelajaran 

darinya. sedangkan untuk hukuman seratus kali cambukan jika pelakunya bukan 

muhsan (cambukan).39 Orang-orang telah sepakat bahwa perzinahan adalah dosa 

besar yang sangat tidak dianjurkan oleh agama, dan hukumannya keras. Karena 

bagian yang terkait dengannya lebih keras dari yang lain sehingga Al-Maraghi 

menyamakannya dengan perbuatan syirik. 

b. Menuduh berzina 

 Menghina, melontarkan sesuatu (materi maupun immateri), berbicara tanpa 

berpikir, memfitnah dengan lisan atau tulisan atau menuduh secara tertulis atau 

menuduh zina tanpa bukti adalah contoh-contoh dari kata qadzaf. Sedangkan 

menurut istilah qadzaf adalah perbuatan menuduh orang lain melakukan zina, 

                                                           
38Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan da Keserasian al-Qur'an, vol. 8, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 472. 
39Mushtafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, terj. Hery Noer Aly, et.al. Juz 18, (Semarang: 

Tohaputra, 1987), h.120. 
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yang merupakan dosa berat yang diancam dengan ta'zir.40 Perbuatan qadzaf ini 

tidak lain bertujuan untuk mencemarkan nama baik orang-orang yang terlibat. 

Namun jika dicermati bahwa perbuatan menuduh berzina berdampak pada 

keselamatan moral masyarakat, khususnya jinayat h{udu>d sebagaimana tercantum 

dalam Al-Qur’an Surat An-Nur/24: 4  

Bagian ini menunjukkan bahwa hukuman bagi penuduh mengandung tiga 

aspek yang berbeda: pertama, mereka akan dicambuk delapan puluh kali, kedua, 

dari segi kedudukan sosialnya, mereka tidak dapat digunakan sebagai saksi dan 

ketiga, mereka akan dikategorikan sebagai orang fasik. 

                             

                             
Terjemahnya 

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat 
zina (dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah 
mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu 
terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-
orang yang fasik.41 

Kata  يرمون yarmu>n pada mulanya berarti melempar, tetapi yang dimaksud 

di sini adalah makna maja>zi, yakni menuduh. Ayat ini tidak menjelaskan tuduhan 

apa yang dimaksud, tetapi dari konteksnya dipahami bahwa ia adalah tuduhan 

berzina. Memang, pada masa Jahiliah, sering kali tuduhan semacam ini 

dilontarkan bila mereka melihat hubungan akrab antara pria dan wanita. Mereka 

juga sering kali menuduh wanita berzina jika melihat anak yang dilahirkan tidak 

mirip dengan suami ibu yang melahirkannya. Kata المحصنات terambil dari akar 

                                                           
40Ibrahim Anis, al-mu’jam al-wasth, juz II, (Istanbul-Turki: al-Maktabah al-Islamiyah, 

t.th.), h.749. 

41Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 498. 
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kata حصن yang berarti menghalangi. Wanita yang dilukiskan dengan akar kata 

ini oleh Al-Qur'an dapat diartikan sebagai wanita yang terpelihara dan terhalangi 

dari kekejian karena dia adalah seorang yang suci bersih, bermoral tinggi, atau 

karena dia merdeka bukan budak, atau karena seorang istri yang mendapat 

perlindungan dari suaminya.  

Yang dimaksud pada ayat ini, menurut Ibn 'A>syu>r, adalah wanita merdeka 

yang telah bersuami. Agaknya, Ibn 'A>syu>r, keliru ketika mengemukakan 

pendapat itu karena semua ulama yang sempat penulis rujuk pendapatnya 

sepakat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata tersebut di sini adalah 

wanita yang suci bersih, bermoral tinggi, baik telah menikah maupun belum. Jika 

demikian, siapa pun wanita terhomat dengan keimanannya yang dicemarkan 

nama baiknya dengan tuduhan zina, pencemarnya dituntut mendatangkan empat 

orang saksi atau didera. 

Ulama-ulama berbeda pendapat tentang cakupan pengecualian pada ayat 

di atas. Seperti terbaca, ada tiga sanksi yang dijatuhkan pada pencemar nama 

baik itu, yaitu: a) dicambuk delapan puluh kali, b) ditolak kesaksiannya 

sepanjang masa, c) dinilai sebagai seorang fasik. Mayoritas ulama memahami 

pengecualian itu menyangkut ketiganya, hanya saja karena ayat ini menyatakan 

sesudah itu dan yang dimaksud adalah sesudah pencambukan, pengecualian itu 

hanya mencabut sanksi (b) dan (c). Dengan demikian, apabila terbukti dia 

bertaubat dan melakukan perbaikan, kesaksiannya dapat diterima dan dia tidak 

lagi wajar dinamai fasik. Imam Abu< Hani>fah berpendapat bahwa pengecualian itu 

hanya tertuju kepada yang terakhir disebut. Dengan demikian, walau dia 

bertaubat dan berbuat baik, kesaksiannya tetap tidak dapat diterima. 

Sanksi pencambukan yang disebut di sini ada yang memahaminya antara 

lain Abu< Hani>fah sebagai hak Allah. Sehingga, yang dicemarkan namanya tidak 
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berhak memaafkan dan yang bersangkutan tetap harus dicambuk. Sedangkan, 

Imam Malik dan Syafi'i menilainya hak yang dicemarkan namanya sehingga bila 

ia memaafkan maka gugurlah pencambukan itu.42 

c. Pencurian 

Barang-barang berharga yang telah disimpan di tempat yang aman 

diambil secara diam-diam oleh orang lain ialah defenisi dari pencuri. Sayi>d Sab{i>q 

menarik kesimpulan mengenai pencurian ini mencakup 3 faktor: (1) mengambil 

sesuatu milik orang lain entah itu harta atau benda berharga lain-nya, (2) proses 

mengambil harta dilakukan secara tenang dan tersembunyi (3) barang berharga 

yang diambil tersimpan dengan baik. Dasar hukum pencurian sekaligus 

sanksinya, termaktup dalam QS. al-Ma’idah/5 : 38 

                          

         

Terjemahnya 
Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tanga 
keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan 
sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah mahaperkasa, mahabijaksana.43 

Kata  قاسار  atau pencuri memberi kesan bahwa yang bersangkutan telah 

berulang-ulang kali mencuri sehingga wajar ia dinamai pencuri. Jika kita 

memahami demikian, ini berarti seorang yang baru sekali atau dua kali mencuri 

belum wajar dinamai pencuri dan, dengan demikian, ia belum atau tidak dikenai 

sanksiyang disebut oleh ayat di atas. Ini berbeda jika kata tersebut diterjemahkan 

                                                           

42Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan da Keserasian al-Qur'an, vol. 8, 
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 481-482. 

43Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 153. 
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lelaki yang mencuri sebagaimana terjemahan Tim Departemen Agama dalam Al-

Qur'an dan Terjemahnya (cetakan Saudi Arabia, Rajab 1415 H). 

Memang, mayoritas ulama kalau enggan berkata semua ulama memahami 

kata as-sa>riq/as-sa>riqah dalam arti sebagaimana terjemahan departemen itu, 

yakni lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Jika demikian, walau 

hanya sekali dia terbukti mencuri, sanksi tersebut jatuh atasnya. Kalau demikian, 

bagaimana dengan redaksi yang digunakan Al-Qur’an di atas, yakni pencuri yang 

memberi kesan bahkan makna seperti yang penulis kemukakan? Jawabannya 

antara lain ditemukan dalam memahami sifat Allah, al-Ghaffar yakni yang Maha 

Pengampun. Imam Ghazali menjelaskan bahwa al-Ghaffar adalah “yang 

menampakkan keindahan dan menutupi keburukan”. Dosa-dosa, tulisnya, adalah 

bagian dari sejumlah keburukan yang ditutupi-Nya dengan jalan tidak 

menampakkannya di dunia serta mengesampingkan siksanya di akhirat.  

Sebenarnya seorang pencuri yang tertangkap, telah berulang-ulang 

melakukan pencurian, tetapi selama ini Allah al-Ghaffar telah berulang-ulang 

menutupi kesalahannya sehingga tidak diketahui orang. Terapi, karena ia tidak 

menghentikan pencurian, Allah tidak lagi menutupi kesalahannya dan ketika itu 

si pencuri tertangkap. Orang lain yang tidak mengetahui bahwa Allah selama ini 

menutupi kesalahan yang bersangkutan menduga bahwa pencuri tersebut baru 

sekali mencuri, tetapi, pada hakikatnya, pekerjaan itu telah dilakukannya 

berulang-ulang. Dari sini, ayat di atas menamai mereka pencuri. Dalam sebuah 

riwayat disebutkan bahwa seseorang tertangkap basah mencuri, tetapi bersumpah 

berkali-kali bahwa baru kali itu dia mencuri. Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra. 



32 

 

 

 

tetap memerintahkan memotong tangannya sambil menyatakan, Allah tidak 

mempermalukan seseorang yang baru sekali melakukan dosa.44 

Ayat tersebut menetapkan bahwa pencuri akan menghadapi konsekuensi 

hukum h{udu>d, yang meliputi pemotongan tangan, jika dia benar melakukan 

pencurian. Ayat ini menunjukkan universalitas hukuman untuk mencuri (tangan 

pelaku dipotong), tetapi ketentuan mengenai barang curian dan pelakunya masih 

disyaratkan baik oleh ulama fuqaha. ketentuan ini berlaku dan terpenuhinya apa 

apa yang mejadi syaratnya, maka Ayat ini berlaku. 

d. Perampokan 

Hira>bah berasal dari bahasa arab yakni perampokan. Menurut asal-

usulnya, kata tersebut dapat berarti perang, pengambilan properti, penyebab 

kerugian, kebinasaan, kecelakaan", dan "penyebaran permusuhan". dapat 

dikatakan pengertian secara terminologi dari kata Hira>bah ini adalah perbuatan 

bersenjata yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan maksud menimbulkan 

kekacauan, menumpahkan, merusak harta benda, dan melawan hukum. Al-Qur’an 

mengancam keras pelaku tindak perampokan sebagaimana disebutkan QS. al-

Ma’idah/5: 33. 

                               
                             

                              
   

Terjemahnya 
Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan 
membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong 
tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat 

                                                           

44Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan da Keserasian al-Qur'an, vol. 3, 
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 112. 
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kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di 
akhirat mereka mendapat azab yang besar.45 

Pelampauan batas yang ditegaskan oleh ayat yang lalu dapat terjadi dalam 

berbagai bentuk, seperti pembunuhan dan perampokan, dan karena pembunuhan 

dinilai bagaikan membunuh semua orang, boleh jadi timbul dugaan bahwa 

pembalasan atas mereka juga harus lebih dari sekadar menghilangkan nyawanya. 

Karena itu, ayat ini berpesan: Sesungguhnya pembalasan yang adil dan setimpal 

terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, yakni melanggar 

dengan angkuh terhadap ketentuanketentuan Rasulullah saw. dan yang 

berkeliaran membuat kerusakan di muka bumi, yakni melakukan pembunuhan, 

perampokan, pencurian dengan menakut-nakuti masyarakat hanyalah mereka 

dibunuh tanpa ampun jika mereka membunuh, tanpa mengambil harta, atau 

disalib setelah dibunuh jika mereka merampok dan membunuh untuk menjadi 

pelajaran bagi yang lain sekaligus  

Menenteramkan masyarakat umum bahwa penjahat telah tiada, atau 

dipotong tangan kanan mereka karena merampas harta tanpa membunuh, dan 

juga dipotong kaki kiri mereka dengan bertimbal balik karena ia telah 

menimbulkan rasa takut dalam masyarakat, atau dibuang dari negeri tempat 

kediamannya, yakni dipenjarakan agar tidak menakutkan masyarakat. Ini jika ia 

tidak merampok harta. Yang demikian itu, yakni hukuman itu sebagai suatu 

penghinaan untuk mereka di dunia sehingga, selain mereka, yang bermaksud 

jahar akan tercegah melakukan hal serupa, tetapi bukan hanya itu hukuman yang 

akan mereka terima di akhirat, bila mereka tidak bertaubat, mereka beroleh 

siksaan yang besar.46 

                                                           

45Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 152. 

46Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan da Keserasian al-Qur'an, vol. 3, 
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 103. 
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Ayat ini menjelaskan bahwa ada empat macam hukuman bagi pencuri, 

yaitu sebagai berikut: (a) hukuman pembunuhan yang disebut qisas (b) hukuman 

penyaliban (c) hukuman potong tangan dan kaki secara menyilang dan (d) 

hukuman pengasingan atau pengusiran. Ketika mempertimbangkan masing-

masing dari empat kategori hukuman, sesuai kejahatan yang dilakukan. Beberapa 

ulama berpendapat bahwa hukuman bagi sang perampok juga harus mencakup 

kematian jika dilakukan bersamaan dengan pembunuhan orang lain. Jika 

ditambah dengan pembunuhan secara keji, maka hukumannya adalah dibunuh 

dengan model salib. jika pencurian dilakukan dengan paksaan atau dengan 

ringan, tangan dan kaki pelaku akan dipotong, atau dengan hukuman 

pengasingan atau dibuang.47 

e. Pemberontakan 

Pengkhianatan terhadap pemerintahan yang sah dikenal dengan al-bagyu, 

yang merupakan nama lain dari pemberontakan yakni Perbuatan yang 

bertentangan dengan kebenaran. Mazhab Hanafi mendefinisikan al-bagyu sebagai 

tantangan terhadap pejabat negara yang diangkat secara sah dengan cara-cara 

yang dibenarkan menurut hukum Islam. Oleh karena itu, ahl al-bagyi adalah 

kelompok umat Islam yang memiliki otoritas untuk melawan otoritas resmi 

dalam beberapa situasi. Hal ini disebabkan tidak adanya konsensus tentang 

pilihan yang akan diambil pemerintah tentang topik yang mereka persoalkan. 

Pemberontak ini secara terbuka menolak pemerintah yang sah dengan 

menggunakan cara-cara kekerasan untuk menggulingkannya dan mematuhi 

pedoman mereka sendiri. 

                                                           
47Iman Taqiyuddin, Kifayatul Akhyar fi Haliy Gayatil-Ikhtisan, Juz II, (Bandung: 

Syirkatu al-Ma’arif, 2016), h. 193 
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Pemberontakan merupakan tindak pidana h{udu>d yang diancam dengan 

hukuman berat sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Hujurat/49:9  

                       
                            

                          
   

Terjemahnya  
Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka 
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim 
terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat 
zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika 
golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah 
antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah 
mencintai orang-orang yang berlaku adil.48 

Ayat di atas menggunakan kata ان   Ini untuk menunjukkan bahwa 

pertikaian antara kelompok orang beriman sebenarnya diragukan atau jarang 

terjadi. Bukankah mereka adalah orang-orang yang memiliki iman yang sama 

sehingga tujuan mereka pun seharusnya sama? Kata اقتتلو terambil dari kata  تلق . 

Ia dapat berarti membunuh atau berkelahi atau mengutuk. Karena itu, kata اقتتلو 
tidak harus diartikan berperang atau saling membunuh.  

sebagaimana diterjemahkan oleh sementara orang. Ia bisa diartikan 

berkelahi atau bertengkar dan saling memaki. Dengan demikian, perintah 

perangilah pada ayat di atas tidak tepat bila langsung diartikan perangilah karena 

memerangi mereka boleh jadi merupakan tindakan yang terlalu besar dan jauh. 

Terjemahan yang lebih netral untuk kata tersebur lebih-lebih dalam konteks ayat 

ini adalah tindaklah. Di sisi lain, penggunaan bentuk kata kerja masa lampau di 

sini tidak juga 

                                                           
48Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 754. 
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harus dipahami dalam arti telah melakukan hal itu, tetapi dalam arti hampir 

melakukannya. Ini serupa dengan ucapan pengumandang adzan: Qad qa>mat ash-

shala>t yang secara harfiah berarti “Shalat telah dilaksanakan", padahal saat 

ucapannya itu shalat baru segera akan dilaksanakan. Dengan demikian, ayat di 

atas menuntun kaum beriman agar segera turun tangan melakukan perdamaian 

begitu tanda-tanda perselisihan tampak di kalangan mereka. Jangan tunggu 

sampai rumah terbakar, tetapi padamkan api sebelum menjalar.49 

f. Murtad  

Murtad berasal dari bahasa Arab yakni riddah, yang dapat diterjemahkan 

sebagai menentang, menolak, menutup, atau mengembalikan. sedangkan menurut 

definisi istilah yang diterima, kemurtadan didefinisikan sebagai tindakan seorang 

Muslim intelektual dan dewasa atas kehendaknya sendiri menuju kekafiran tanpa 

paksaan oleh individu lain termasuk pria dan wanita. 

Ketentuan al-Quran yang memberikan rambu-rambu normative tentang 

perbuatan riddah antara lain QS. al-Baqarah/2: 217. 

                          
                   
                         

                        
                        

                  
Terjemahnya 

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan 
haram. Katakanlah, “Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi 

                                                           
49Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan da Keserasian al-Qur'an, vol. 12, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 595. 
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menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi 
orang masuk) Masjidilharam, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih 
besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam 
daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu 
sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. 
Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam 
kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan 
mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.50 

 Adanya perintah berperang sebelum ayat ini dengan redaksi yang 

bersifat umum menimbulkan pertanyaan di kalangan para sahabat tentang 

peperangan pada bulan Haram. Pertanyaan ini menjadi penting karena telah 

melekat dalam benak mereka, perintah membunuh kaum musyrikin di mana saja 

mereka berada kecuali di Masjid al-Haram (ayat 191). Di sisi lain, kaum 

musyrikin Mekkah juga mengecam kaum muslimin atas peristiwa pasukan 

“Abdulla>h Ibn Jah{sy yang beranggotakan dua belas orang sahabat Nabi saw. 

dengan tugas rahasia mengamati kafilah musyrik Mekkah, dan mencari informasi 

tentang rencana-rencana mereka. Pasukan itu menemukan kafilah dimaksud pada 

akhir bulan Rajab dalam riwayat lain awal Rajab yang merupakan salah satu 

bulan Haram. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika itu anggota pasukan 

menduga bahwa mereka masih berada pada penghujung bulan Jumadil Akhir. 

Mereka memutuskan untuk membunuh dan merampas kafilah. Seorang anggota 

kafilah terbunuh, seorang berhasil melarikan diri dan seorang ditahan. Kafilah 

dan tawanan dibawa ke Madinah menemui Rasulullah saw. Mereka disambut 

dengan kecaman karena membunuh di bulan Haram, Nabi pun menegur mereka 

dengan keras, “Saya tidak memerintahkan kalian berperang di bulan Haram.” Di 

sisi lain, kaum musyrikin juga mengecam dan bertanya-tanya “Apakah 

Muhammad (saw.) telah membolehkan peperangan di bulan Haram? “Kaum 

muslimin pun ada yang bertanya, bagaimana hukum peperangan yang dilakukan 

                                                           
50Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 45.  



38 

 

 

 

oleh pasukan pimpinan “Abdullah Ibn Jahsy itu. Mereka bertanya kepadamu 

tentang berperang di bulan Haram. Katakanlah: “Berperang dalam bulan itu 

adalah dosa besar.”  

Yang mereka tanyakan adalah hukum berperang pada bulan Rajab, salah 

satu bulan Haram, yakni peperangan yang dipimpin oleh Abdulla>h Ibn Jah>sy itu: 

yang dijawab adalah hukum peperangan pada bulan-bulan Haram seluruhnya. Ini 

dipahami dari penggunaan kata قتال/berperang/ peperangan yang menggunakan 

bentuk nakirah (indefinite). Para pakar Al-Qur'an berkata, jika ada dua kata yang 

sama dalam satu kalimat, dan keduanya berbentuk indefinite, makna kata kedua 

berbeda dengan makna kata pertama. Kata berperang pertama dalam ayat di atas 

dan yang ditanyakan adalah perang, yang dilakukan oleh pasukan “Abdulla>h Ibn 

Jah>sy itu. Sedangkan kata berperang yang kedua dan merupakan jawaban 

pertanyaan itu adalah peperangan secara umum. Demikian ayat ini mengakui 

adat masyarakat menyangkut larangan berperang pada keempat bulan Haram. 

Tetapi, tidak atau belum menjelaskan, bagaimana dengan kasus pasukan 

“Abdullah itu? Ini dijawab dalam lanjutan ayat. Jawabannya adalah itu dosa 

karena mereka berperang dan merampas, padahal Nabi saw. tidak memerintahkan 

mereka melakukannya, lebih-lebih jika itu mereka lakukan di bulan Rajab yang 

merupakan salah satu bulan Haram. Namun demikian, apa yang dilakukan oleh 

kaum musyrikin, yakni menghalangi manusia dari jalan Allah, seperti 

menghalangi melaksanakan haji dan umrah, kafir kepada Allah, tidak mengakui 

keesaan-Nya atau durhaka kepada-Nya, antara lain dengan menghalangi masuk 

Masjid al-Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya 

di sisi Allah.51 

                                                           
51Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan da Keserasian al-Qur'an, vol. 1, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 558-559. 
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Mahmud Shaltut berpendapat tentang hal ini, bahwa ayat ini 

menunjukkan kesia-siaan pada perbuatan baik orang murtad karena hukuman 

mereka di akhirat kekal di dalamnya dan hukuman mati di dunia. 

Namun, para penafsir lain berpikir bahwa bagian ini memang memiliki 

dua akibat untuk kemurtadan, seperti dicatat oleh Mahmud Saltut namun, 

perbedaan utamanya adalah bahwa kemurtadan yang hanya bersifat sementara. 

Menurut para ulama mazhab Syafi'i, murtad yang sifatnya sementara amalnya 

tidak dihapuskan dan taubatnya masih diterima oleh Allah swt. Ini adalah 

pendapat mazhab Syafi'i. Sementara mazhab Hanafi dan Maliki percaya bahwa 

tindakan seseorang menjadi tidak sah jika mereka murtad dan kemudian kembali 

ke iman, inilah akibat yang akan menimpa bagi mereka karena durhaka kepada 

Allah swt. 

Seorang yang murtad, dari sudut pandang Islam, memiliki beberapa 

dampak negatif terhadap dirinya, antara lain sebagai berikut: a) putusnya 

hubungan perkawinan, karena perkawinan dianggap batal jika salah satu dari 

kedua pasangan suami dan istri murtad, kewenangan menjadi wali bagi seorang 

Muslim dan harta orang-orang Muslim hilang, dan orang yang murtad tidak 

dapat saling mewarisi dengan kerabat Muslimnya 

g. Peminum Khamar  

Arak adalah minuman keras, dikenal sebagai khamar dalam bahasa arab, 

yang berasal dari istilah khamara yang artinya menyembunyikan atau menutupi 

sesuatu. Penggunaan anggur dilarang dalam Islam karena dikhawatirkan dapat 

menyebabkan keruntuhan mental. Seseorang yang telah mengkonsumsi alkohol, 

terutama anggur atau khamar, akan sering mabuk dan kehilangan kesadaran. Dia 

melupakan dirinya sendiri dan Tuhan dalam prosesnya. Kesimpulan dari 

pembicaraan tidak lagi selalu menjadi akhir dari pangkal-nya. dan perkataannya 



40 

 

 

 

memaki dan mencela, dan dia mengekspos rahasia dirinya sendiri dan orang lain. 

maka dari itu minum anggur atau khamar dianggap sebagai dosa dalam Agama 

karena dianggap ikut serta dalam perbuatan setan. Hal ini sesuai dengan apa yang 

difirmankan Allah swt. dalam QS. al-Maidah/5:90 
                             

                
Terjemahnya 

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, 
(berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah 
perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-
perbuatan) itu agar kamu beruntung.52 

Orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr dan segala 

yang memabukkan walau sedikit, dan ber-jud, berkurban untuk berhala-berhala, 

penah-panah yang digunakan mengundi nasib, adalah kekejian dari aneks 

kekejian yang termasuk perbuatan setan. Maka, karena itu, jauhilah ia, yakni 

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan dengan memeroleh 

semua yang kamu harapkan.  

Imam Bukhari ketika menjelaskan perurutan larangan-larangan itu 

mengemukakan bahwa, karena minuman keras merupakan salah satu cara yang 

paling banyak menghilangkan harta, disusulnya larangan meminum khamr 

dengan perjudian. Dan, karena perjudian merupakan salah satu cara yang 

membinasakan harta, pembinasaan harta disusul dengan larangan pengagungan 

terhadap berhala yang merupakan pembinasaan agama. Begitu pula halnya 

dengan pengagungan berhala, karena ia merupakan syirik yang nyata 

(mempersekutukan Allah) jika berhala itu disembah, dan merupakan syirik 

tersembunyi bila dilakukan penyembelihan atas namanya, meskipun idak 

                                                           

52Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 165. 
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disembah Maka, dirangkaikanlah larangan pengagungan berhala itu dengan salah 

satu bentuk syirik tersembunyi yaitu mengundi dengan anak panah. Dan, setelah 

semua itu dikemukakan, kesemuanya dihimpun beserta alasannya yaitu bahwa 

semua itu adalah rijs (perbuatan keji). Demikian yang dikutip oleh al-Biqa>'i.  

Kata الانصـاب dan الازلام telah dibahas ketika membahas ayat 3 surah al-

Ma'idah ini. Mayoritas ulama memahami bahwa pengharaman khamr dan 

penamaannya sebagai rijs/keji serta perintah menghindarinya sebagai buka bahwa 

khamr adalah sesuatu yang najis. Memang, kata ini digunakan jug oleh bahasa 

Arab dalam arti sesuatu yang kotor atau najis. Firman-Nya: فــاجتنبوه maka 

hindarilah ia mengandung kewajiban menjauhinya dari segala aspek 

pemanfaatan. Bukan saja tidak boleh diminum, tetapi juga tidak boleh dijual, dan 

tidak boleh dijadikan obat demikian pendapat Al-Qurthubi.53 

B. Teori h{udu>d  

Dalam pemikiran Islam modern, Teori batasan Muhammad Syahru>r yang 

paling terkenal ialah teori limit atau h{udu>d. Dalam batasan hukum Allah swt. 

pendekatan ini diterapkan pada ayat-ayat muh{kama>t agar dapat diterapkan pada 

realitas sosial kontemporer. Muhammad Syahru>r mendasarkan argumentasinya 

pada surat al-Nisa'/2:13-14, yang menyatakan bahwa hanya Allah swt. yang 

memiliki kewenangan untuk memberlakukan pembatasan terhadap perilaku 

manusia. Namun, Nabi Muhammad  hanyalah pelopor dalam praktik ijtiha>d, dan 

kewenangannya dalam hal ini terbatas. 

Keunggulan teori limit Muhammad Syahru>r digariskan oleh Abdul 

Mustaqim dalam bukunya Epistemology of Contemporary Interpretation. 

keunggulan pertama: hukum yang dianggap mutlak ternyata masih berpeluang 

                                                           
53Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan da Keserasian al-Qur'an, vol. 3, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 235-236. 
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untuk di interpretasikan dengan cara yang berbeda. Kedua, keunggulan kedua: 

menjaga kesucian Al-Qur’an tanpa menghambat inovasi ijtiha>d. 

Berikut adalah uraian sistematis tentang enam jenis teori batasan yang 

diidentifikasi oleh Muhammad Syahru>r setelah melakukan penelitian terhadap 

ayat-ayat hukum.54 

1.  Hâlatu al-hadd al-a’lâ (posisi batas maksimal) 

Pada model pertama, yang membentuk kurva tertutup. Dengan 

menggunakan bentuk pertama ini, Muhammad Syahru>r menjelaskan ayat 38 dari 

surat al-Maidah yang berhubungan dengan pencurian. Menurut pandangan ini, 

bentuk hukuman pencurian yang diperbolehkan adalah hukum potong tangan. Oleh 

karena itu, umat Islam harus mempertimbangkan nilai barang yang dicuri, beratnya 

kejahatan, dan keadaan sekitarnya sebelum memutuskan apakah akan memotong 

tangan pelaku atau tidak. 

2. Hâlatu al-hadd aladnâ (posisi batas minimal) 

Teori ini berbentuk kebalikan dari teori pertama, berupa kurva terbuka 

dengan batas minimal tunggal sebagai hasilnya. Shahrur mengutip surat al-Nisa’ 

ayat 23 sebagai dalil larangan menikahi wanita tertentu dalam Al-Qur’an. Di 

samping Ijtiha>d, ayat ini sama sekali tidak melarang kaum Muslim menikahi 

wanita (batasan yang ditunjukkan dalam ayat ini adalah semua bersaudara).55 

3. Hâlatu al-hadd al-adnâ wa al-hadd al-a’lâ m’an (posisi antara batas 

maksimimal dan batas minimal bersamaan) 

Bentuk kurva dalam teori ini memiliki titik balik maksimum dan minimum, 

dan bentuknya tertutup dan terbuka. Ada titik kontak (nuqtah al-ini'taf) antara dua 

                                                           
54Dikutip dari tulisan Burhanuddin Dzikri, Artikulasi Teori Batas (Nazariyah al-H{udu>d ) 

Muhammad Syahrur dalam Pengembangan Epistemologi Hukum Islam Indonesia, dalam buku 
Sahiron Syamsuddin, dkk. Hermeneutika al-Quran: Madzhab Yogya, Yogyakarta: Islamika, 2003, 
h. 52. 

55Muhammad Syahrur, Al-Kitab wa Al-Qur’an, h. 465-466. 
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kurva, dan ini adalah lokasi di mana hukum mutlak ditentukan. Dalam QS. al-

Nisa'/4:11. Muhammad Syahru>r menerapkan pembatasan ini pada pembagian 

warisan dan pembatasan poligami yakni lakil-laki Tidak boleh menikahi lebih dari 

empat wanita, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an dan Hadits (QS. al-Nisa' 

/4: 3).56  

Menurut Muhammad Syahru>r, ia menganggap ayat ini sebagai ayat h{udu>d 

iyyah. Ini pendapatnya. Hal ini dilakukan untuk menggabungkan batasan 

maksimum dan minimum dalam hal kuantitas dan kualitas. Secara kuantitas, batas 

terendah poligami adalah satu perempuan, sedangkan batas maksimalnya adalah 

empat perempuan. Tujuan dari ini adalah untuk menggabungkan kedua batasan ini. 

Sementara itu, jika menyangkut kualitas istri kedua sampai keempat, mereka harus 

janda yang kehilangan pasangannya tanpa pernah bercerai namun memiliki anak 

yang bergantung pada mereka. Oleh karena itu, minimal untuk melakukan 

poligami adalah memiliki satu istri, terlepas dari apakah dia pernah menikah atau 

tidak. 57 

4. Hâlatu al-hadd al-a’lâ bikhath maqârib al-mustaqîm (posisi lurus tanpa 

alternatif) 

Dalam kurva bentuk ini, titik balik terendah bertepatan dengan titik balik 

maksimum. sehingga menghasilkan garis yang tegak lurus terhadap sumbu x. 

Menurut Syahrur, tafsir ini hanya bisa diterapkan pada satu ayat dalam Al-Qur’an, 

yakni surah al-Nur, bab yang membahas tentang zina. Mengenai larangan ini, 

Muhammad Syahru>r berargumen sebagai berikut: dalam ayat ini ada penjelasan 

yang tidak memberikan kasih sayang kepada keduanya (wala> ta'khudzkum bihima> 

ra'fatun) dalam agama Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kami tidak dapat 

                                                           
56Muhammad Syahrur, Al-Kitab wa Al-Qur’an, h. 598. 
57Muhammad Syahrur, Al-Kitab wa Al-Qur’an, h. 601. 
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memberikan pengecualian apa pun kepada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa 

sanksi yang dijatuhkan sudah pada tingkat yang serendah-rendahnya. Namun, 

penulis memiliki prediksi bahwa hukuman tersebut telah mencapai tingkat 

maksimum karena fakta bahwa hampir tidak ada yang dapat bertahan hidup 

dengan dicambuk seratus kali. 

Selanjutnya, menurut Syahru>r, hal itu mensyaratkan baik batas maksimal 

maupun batas minimal menyatu, maka Allah swt. menetapkan batas dan keadaan 

kapan bentuk hukuman ini bisa dilakukan, dan harus memenuhi syarat ialah empat 

orang saksi atau adanya percekcokan dan saling menuduh (perzinaan) antara suami 

dan istri. Dengan demikian, Allah swt. sama sekali tidak menyerahkan masalah 

hukuman zina kepada para mujtahid. Syahru>r menegaskan bahwa ini adalah satu-

satunya tasyri' ayni yang terdapat dalam Islam. 

5. Hâlatu al-hadd al-adnâ wa al-hadd al-a’lâ m’an ‘alâ nuqthati wâhidah 

(posisi batas maksimal cenderung mendekat tanpa bersentuhan) 

Area yang dihasilkan oleh bentuk ini adalah kurva terbuka yang dibangun 

dari titik awal. Kurva ini hampir berhimpitan dengan sumbu x, dan titik yang 

dihasilkan pada akhirnya hampir berhimpit dengan sumbu y. Muhammad Syahru>r 

memperluas gagasan ini ke cara pria dan wanita berinteraksi secara fisik satu sama 

lain. Menurut pandangan ini, hubungan non-kontak mewakili batas terendah, 

sedangkan perzinahan mewakili batas tertinggi ialah berzina. Jika mereka belum 

mencapai titik perzinahan, aturan terbesar tuhan tidak perlu diberlakukan. 

Menurut Muhammad Syahru>r, teori batas kelima ini sangat terkait dengan 

perbatasan jenis keempat, dalam situasi ini, Seseorang tidak boleh mencapai batas 

maksimum di dalam batas ini, karena batas maksimumnya adalah mencapai batas 

maksimum itu sendiri. Masalah tidak mendekati ukuran tidak dapat diselesaikan. 

Hal ini sepenuhnya tergantung pada penilaian dan pertimbangan para mujtahid. 
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6. Hâlatu al-hadd al-a’lâ mûjabun wa al-hadd al-adnâ sâlibun (posisi batas 

maksimal positif dan batas minimal negatif) 

teori terakhir ini berbentuk Kurva gelombang dengan titik balik tertinggi di 

daerah positif dan titik balik terendah di daerah negatif. Muhammad Syahru>r 

menggunakan teori terakhir ini saat meneliti pertukaran ekonomi atau transaksi 

keuangan. Pajak dan bunga dianggap sebagai batasan tertinggi, sedangkan zakat 

dianggap sebagai batas terendah. Sementara pinjaman tanpa bunga berada di titik 

nol diantara daerah positif dan negatif. 

Bentuk teori batas ini, menurut Muhammad Syahru>r, berkaitan dengan 

hukuman atas transaksi material manusia. Batas tertinggi dalam hal ini adalah riba, 

sedangkan batas terendah adalah zakat. Riba tidak dapat dilampaui dengan cara 

apa pun, tetapi zakat dapat dilampaui dengan sedekah. dan jika berada pada posisi 

nol diantara dua batasan dapat dicapai dalam transaksi al-qaradh al-hasan 

(pinjaman tanpa bunga). 

Setelah mencermati enam teori batas yang dikemukakan oleh Muhammad 

Syahru>r, penulis sampai pada kesimpulan bahwa seorang mujtahid memiliki dua 

kewajiban berkenaan dengan h{udu>d Allah swt. Langkah pertama adalah membaca 

ayat-ayat Umm Al-Kitab dan menemukan h{udu>d Allah swt. Kedua, merancang 

sanksi yang tidak bertentangan dengan h{udu>d Allah swt 
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BAB III 

H{UDU>DULLAH DALAM SURAH AL-BAQARAH 

A. Term h{udu>dullah dalam surah al-Baqarah 

Ḥudūdullah  dalam Al-Quran senantiasa beriringan dengan Lafẓ al-Jalālah 

sebanyak sekali dalam QS. al-Baqarah/2:187, lima kali dalam QS. al-Baqarah/2: 

229-230, dua kali dalam QS. al-Nisā/4:13-14 dengan rincian sekali menggunakan 

Lafẓ al-Jalālah dan sekali menggunakan ḍamīr hu. Sekali dalam QS. al-Taubah/9 

:97, Sekali dalam QS. al-Mujādilah/58:4, Dua kali dalam QS. al-Ṭalaq/65:1. 

Inilah sebabnya ulama fikih berkesimpulan bahwa ḥudūd merupakan hukum  

yang  lebih dominan menjadi hak Allah swt. Tetapi bahasan di bab ini 

cakupannya terkhusus pada surah al-Baqarah saja yang mana menggunakan 

metode tafsir tematik khusus surah, yakni h{udu>dullah dalam surah al-Baqarah 

disebutkan 7 kali dalam 3 ayat diantaranya QS. al-Baqarah/2: 187, QS. al-

Baqarah/2: 229 dan 230, dengan koteks yang berbeda. 

a. H{udu>dullah mengenai ibadah ritual, QS. al-Baqarah/2:187.  

Sehubungan dengan ayat ini, penerapan h{udu>d mengenai ibadah ritual dan 

apa-apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan antara lain: 

batasan dalam menggauli istri di bulan puasa yakni pada malam hari di bulan 

puasa, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit 

fajar sampai terbenamnya matahari, janganlah kalian mencampuri istri-istri 

kalian atau melakukan apa-apa yang dapat mengantarkan kepada perbuatan 

mencampuri mereka ketika kalian sedang ber I'tikaf di masjid-masjid, sebab itu 

akan merusak ibadah I'tikaf (yaitu berdiam di dalam masjid selama waktu 

tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah swt). 
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Hukum-hukum yang Allah syariatkan bagi kalian itu merupakan batasan-

batasannya yang menegaskan antara perkara halal dan haram, maka janganlah 

kalian mendekati nya Agar kalian tidak terjerumus ke dalam perkara haram. 

                           
                      
                          
                          

                           
                             

       
Terjemahnya  

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan 
isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah 
Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat 
menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af 
kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah 
ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu 
benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah 
puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka 
itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, Maka 
janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-
Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.1 

Ketentuan hukum yang disebutkan dalam ayat ini yaitu : (1) kebolehan 

bercampur dengan isteri pada saat berpuasa hanya boleh dilakukan pada malam 

hari, (2) boleh makan dan minum pada malam hari hingga fajar tiba, (3) larangan 

bercampur dengan istri bila sedang berI'tikaf di masjid. I'tikaf ialah berada dalam 

masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah swt. Konsep h{udu>d yang 

dipahami disini bukan hanya menyangkut larangan tetapi termasuk kebolehan 

                                                           

1Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Cet. 1., Jakarta: 
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 38 
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melakukan (sebagai lawan dari tidak dilarang), dalam hal ini boleh makan dan 

minum sebelum imsak.2 

Ayat ini secara khusus membicarakan tentang kebutuhan biologis 

manusia yang lain selain makan dan minum, yaitu masalah kebutuhan seks. Seks 

adalah kebutuhan pria dan wanita. Allah sejak semula tidak melarang hubungan 

seks di malam puasa. Hubungan seks itu ternyata boleh dilakukan pada malam 

hari dengan tetap memperhatikan etika yang telah diizinkan Allah swt. Hanya 

saja ketika I’tikaf di masjid maka perbuatan itu tidak boleh dikerjakan. Firman 

Allah swt:  َفـَلاَ تَـقْرَبـُـوه َِّɍاتلِْــكَ حُــدُودُ ٱ  Itulah larangan Allah. Maksudnya, hukum-

hukum itu merupakan larangan-larangan Allah, maka janganlah kalian 

melanggarnya.  

Lafazh  َتلِْـك adalah isyarat yang ditujukan kepada perintah dan larangan 

(Allah). Makna al H{udu>d adalah hawa>jiz (larangan/rintangan), sedangkan makna 

al Had adalah al Man 'u (larangan). Oleh karena itulah besi dinamakan hadi>d 

(penghalang), karena ia menghalangi senjata mengenai tubuh. Oleh karena itu 

pula bawwab (penjaga pintu) dan sajjan (sipir tahanan) dinamakan haddad 

(penghadang), sebab merekalah yang menghadang orangorang yang ada di dalam 

rumah/tahanan keluar dari sana, sekaligus melarang orang luar masuk ke 

dalamnya. 

Larangan-larangan itu disebutkan dengan h{udu>d Allah karena ia melarang 

sesuatu yang bukan merupakan larangan Allah masuk ke dalam larangan Allah, 

sekaligus melarang sesuatu yang merupakan larangan Allah,  keluar dari larangan 

Allah. Oleh karena itulah h{udu>d (larangan) disebut maksiat, karena ia 

menghalangi pelakunya kembali kepada perbuatan serupa dengan maksiat 

                                                           
2Darsul S. Puyu, Konsep Pidana Hudud Menurut Al-Qur’an,al-Daulah 1, no 1, (2012), h. 

137. 



49 

 

 

 

tersebut. Oleh karena itulah had (larangan) dinamakan ‘iddah, karena ia (istri 

yang menjalani masa ‘iddah) untuk bersolek.3 

b. h{udu>dullah mengenai talak dan konsekuensinya 

Ayat Al-Qur’an mengenai talak dan konsekwensinya terdapat dalam QS. 

al-Baqarah/2:229-230. 

1). QS. al-Baqarah/2:229 

Sehubungan dengan ayat ini, penerapan h{udu>d yang ditetapkan adalah 

batasan mengenai talak, bahwa talak yang masih dapat untuk dirujuki adalah 

talak 1 dan talak 2 disebut juga talak raj’i, adapun yang termasuk talak raj’i ialah 

1. Talak satu atau talak dua tidak pakai ‘iwadh (sejumlah uang pengganti 

yang merupakan syarat jatuhnya talak) dan keduanya telah bersetubuh (ba’da al 

dukhul) 

2. Perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh hakim agama 

berdasarkan proses ila’, yaitu sumpah si suami tidak akan mencampuri istrinya; 

3. Perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh hakim agama 

berdasarkan persamaan pendapat dua hakam karena adanya syiqaq (keretakan 

yang sangat hebat antara suami dan istri), tidak pakai 'iwadh.. 

                            
                               

                           
                            

      
Terjemahnya 

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan 
cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi 

                                                           
3Imam Al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, jilid. 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 764.  
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kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada 
mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan 
hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) 
tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas 
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya 
Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. 
barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-
orang yang zalim.4 

Talak yang dapat dirujuk dua kali, artinya seorang suami hanya 

memeroleh kesempatan dua kali melakukan perceraian dengan istrinya. Kata 

yang digunakan ayat ini adalah dua kali, bukan dua perceraian. Ini memberi 

kesan bahwa dua kali tersebut adalah dua kali dalam waktu yang berbeda, dalam 

arti ada tenggang waktu antara talak yang pertama dan talak yang kedua. 

Tenggang waktu itu untuk memberi kesempatan kepada suami dan istri 

melakukan pertimbangan ulang, memperbaiki diri, serta merenungkan sikap dan 

tindakan masing-masing. Tentu saja, hal tersebut tidak dapat tercapai bila talak 

langsung jatuh dua atau tiga kali, dengan sekadar mengucapkannya dalam satu 

tempat dan waktu. 

Setelah dua kali talak dilakukan oleh suami, ia diberi kesempatan untuk 

kembali kepada istrinya, dan sejak saat itu ia hanya memiliki sekali kesempatan 

talak. Karena itu, lanjutan ayat diatas menyatakan: Setelah itu, yakni setelah 

talak yang kedua, suami boleh menahan dengan ma'ruf, yakni rujuk atau kembali 

lagi kepada istrinya dengan cara yang baik atau menceraikan, yakni talak yang 

ketiga kalinya tanpa boleh kembali lagi sesudahnya sebagaimana dua kali 

sebelumnya. Talak ketiga ini hendaknya ditempuh dengan carai ih{sa>n, tanpa 

boleh kembali lagi.  

Tanpa boleh kembali lagi dipahami dari kata تسـريح tasrih yang bermakna 

melepaskan sesuatu bukan untuk mengembalikan, berbeda dengan kata قالطـلا 

                                                           
4Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 48. 
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yang berarti melepaskan dengan harapan dapat mengembalikannya. Demikian 

makna kebahasaan yang diuraikan oleh al-Biqa>'i dalam tafsirnya.  

Talak kedua yang disusul dengan rujuk perlu digarisbawahi dengan 

berdasar ma’ruf. Ini untuk menegaskan bahwa rujuk setelah talak tersebut harus 

dengan niat melakukan yang terbaik untuk kepentingan kelangsungan hidup 

rumah tangga, bukan untuk menyakiti hati istri sebagaimana halnya pada masa 

Jahiliah. Sedang  تسـريح yakni perceraian yang disertai dengan keengganan untuk 

melanjutkan kehidupan rumah tangga di masa mendatang digarisbawahi dengan 

kata  احسان .5  

Firman Allah Ta'ala,  ۚفـَلاَ تَـعۡتـَدُوۡهَا ِّٰɍتلِۡـكَ حُـدُوۡدُ ا   Itulah hukum-hukum Allah, 

Maka janganlah kamu melanggarnya. QS. Al-Baqarah/2: 229). Tatkala Allah swt. 

menjelaskan tentang hukum-hukum nikah dan perceraian, Allah swt. berfirman: 

( ِّٰɍتلِۡـكَ حُـدُوۡدُ ا) yang diperintahkan untuk melaksanakannya, sebagaimana Allah 

swt. menjelaskan haramnya puasa pada ayat lain, Allah swt. berfirman: 

ٱɍَِّ فــَلاَ تَـقْرَبوُهَــا   Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu تلِْــكَ حُــدُودُ  

mendekatinya. QS. al-Baqarah/2:187, Allah swt. membagi istilah h{udu>d menjadi 

dua bagian: h{udu>d dengan perintah untuk melaksanakan dan untuk 

meninggalkan, kemudian Allah swt. menjelaskan dengan firman-Nya:  

حُـدُودَ ٱɍَِّ  وَمَـن يَـتـَعَـدَّ  فأَُو۟لَٰئٓـِكَ هُـمُ ٱلظَّٰلِمُـونَ    barangsiapa yang melanggar hukum-

hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim.6 
2). QS. al-Baqarah/2:230 

Sehubungan dengan ayat ini, penerapan h{udu>d yang ditetapkan ialah 

mengnai talak 3 yakni yang sudah tidak boleh dirujuki atau disebut juga talak 

                                                           
5Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan da Keserasian al-Qur'an, vol. 1, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 597-598. 
6Imam Abi> 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi> Bakrin al-Qurthubi>, Al-ja>mi' li 

Ahka>m al-Qur'an, (Kairo: da>r al-Kutub al-Misriyyah, 1964), terj. Muhammad Ibrahim Al-
Hifnawi, jilid II, h. 313. 
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bai’n dan muhallil. Terkait ayat tersebut, Sayuti menerangkan, dalam hal suami 

menjatuhkan talak tiga, maka agar keduanya dapat menikah kembali, perlu 

adanya muhallil atau orang yang menghalalkan. Maksudnya, si istri harus kawin 

dahulu dengan seorang laki-laki lain, yang disebut muhallil, dan melakukan 

persetubuhan dengannya. Kalau keduanya kemudian bercerai, maka barulah 

mantan pasangan suami-istri yang berpisah akibat talak tiga tersebut dapat 

kawin kembali. 

                             
                        

              
Terjemahnya 

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka 
perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami 
yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak 
ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin 
kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum 
Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang 
(mau) Mengetahui.7 

Talak ketiga, pada masa ‘iddahnya, atau mencerainya sesudah rujuk 

setelah talak kedua baik dengan menerima tebusan atau pun tidak, maka dia, 

yakni mantan istrinya itu, ti#dak lagi halal baginya, yakni mantan suaminya, sejak 

Saat sesudah jatuh perceraiannya, sampai dia, yakni perempuan mantan istrinya 

itu, menikah dengan suami selainnya, yakni selain mantan suami yang lalu. 

Ayat ini menggunakan kata ان yang diterjemahkan dengan arti 

“seandainya”. Kata ini biasanya digunakan untuk sesuatu yang diragukan atau 

jarang terjadi. Dengan demikian, ayat ini mengisyaratkan bahwa sebenarnya 

perceraian itu merupakan satu hal yang jarang terjadi di kalangan mereka yang 

                                                           

7Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 49. 
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memerhatikan tuntunan-tuntunan Ilahi atau perceraian adalah sesuatu yang 

diragukan terjadi di kalangan orang-orang beriman. 

Tuntunan dan tuntutan ayat ini memberi pelajaran yang sangat pahit bagi 

suami-istri yang bercerai untuk ketiga kalinya. Kalaulah perceraian pertama 

terjadi, peristiwa itu kiranya menjadi pelajaran bagi keduanya untuk introspeksi 

dan melakukan perbaikan. Kalaupun masih terjadi perceraian untuk kedua 

kalinya, kesempatan terakhir harus dapat menjamin kelangsungan perkawinan 

sebab, kalau tidak, dan perceraian itu terjadi lagi untuk ketiga kalinya, tidak ada 

jalan lain untuk kembali menyatu, kecuali memberi kesempatan kepada istri 

untuk kawin dengan pria lain. Di sini, peranan mantan suami sudah habis. Kini, 

dengan perkawinan mantan istri dengan pria lain, suami baru itulah yang 

berperan. Kehormatan mantan suami pun kini sedikit tersinggung jika masih ada 

sisa cinta dalam hatinya karena perkawinan bekas istrinya dengan pria lain itu, 

bukan sekadar performa atau sekadar pencatatan dan kesaksian tentang 

terlaksananya ijab kabul, tetapi lebih dari itu, keduanya setelah ijab dan kabul 

harus saling menyatu, dan dalam bahasa hadits Rasulullah saw. “merasakan madu 

masing-masing”. Tentu saja, untuk merasakannya dibutuhkan persebadanan yang 

mengharuskan dalam istilah halus para ulama “masuknya pedang ke dalam 

sarungnya”.  

Seandainya dia menceraikannya, yakni jika suami yang baru itu 

menceraikan wanita tersebut, maka ridak ada halangan dan dosa bagi keduanya, 

yakni suami yang lalu dan mantan istrinya itu, untuk kawin, yakni melakukan 

perkawinan baru dengan akad nikah yang baru, setelah selesai ‘iddahnya dari 

suami yang kedua. Ini selema keduanya menduga bahwa mereka dapat 

Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu malanggarnya, Batas 

batas yang ditetapkan Allah terdiri dari dua hal, yaitu perintah dan laranganNya. 
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Maka, semua yang diperintahkan dan dilarang-Nya, keduanya harus berada dalam 

wilayahnya masing-masing. Wilayah itulah batas-batas hukum-Nya. Jangan 

ditukar tempatnya dengan meninggalkan apa yang harus dikerjakan, dan atau 

mengerjakan apa yang harus ditinggalkan. Jika itu terjadi, seseorang telah 

menempatkan sesuatu bukan pada temparnya, dan itu adalah kezaliman. Karena 

itu, ayat ini ditutup dengan penegasan sekaligus ancaman, Barang siapa yang 

melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.  

Ayat ini melarang melampaui batas-batas Ilahi, sedang pada ayat yang 

berbicara tentang puasa, larangan adalah “mendekati batas-batas itu”. Ini karena 

larangan pada ayat puasa berkaitan dengan keinginan serta kebutuhan yang 

mendesak,seperti makan, minum, dan hubungan seks, yang semua itu mempunyai 

daya tarik sehingga siapa yang mendekat dapat terjerumus akibat dorongan daya 

tariknya. Sedang pada ayat yang ditafsirkan ini, daya tariknya hampir dapat 

dikatakan tidak ada karena konteks pembicaraannya adalah perselisihan, 

kebencian, atau ketridaksepahaman. Karena itu, wajar jika larangan-Nya di sini 

adalah larangan melampaui, sedang di sana adalah larangan mendekati.8 

Firman Allah ta’ala,  َيُـبـَيِّنـُهَا لقَِوْمٍ يَـعْلَمُون َِّɍوَتلِْكَ حُدُودُ ٱ Itulah hukum-hukum 

Allah, diterangkan kepada kamu yang (mau) Mengetahui. H{udu>dullah adalah 

sesuatu yang terlarang untuk (melampaui) nya. Had adalah sesuatu yang dapat 

melarang dari perbuatan yang keji. Makna ahadat al mar'u min az-zi>nah adalah 

seorang perempuan tidak mau bersolek. Sedangkan makna rajulun mahdu>dun 

adalah seorang lelaki yang terhalang dari kebaikan. Semua itu telah dijelaskan di 

atas secara lengkap. Dalam hal ini, Allah swt. berfirman,  َلقَِوْمٍ يَـعْلَمُون kepada kaum 

yang (mau) Mengetahui, "sebab orang-orang yang tidak tahu apabila ada banyak 

                                                           

8Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan da Keserasian al-Qur'an, vol. 1, 
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 602-603. 
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perintah dan larangan Allah yang ditujukan kepadanya maka mereka tidak akan 

dapat menjaganya. Sedangkan orang yang tahu akan memelihara dan 

menjaganya. Oleh karena itulah Allah menujukan khithab (pesan) dalam ayat ini 

kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan, dan tidak menunjukkannya 

k e p a d a  o r a n g - o r a n g  y a n g  t i d a k  m e m i l i k i  p e n g e t a h u a n . 9 

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. 

Khulu' yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 

'iwadh. Ayat ini jelas memberikan ketentuan hukum mengenai kadar talak yang 

dapat dirujuk. Dalam sebuah riwayat dikemukakan bahwa seorang laki-laki 

mentalak isterinya sekehendak hatinya, sekalipun telah beberapa kali 

dilakukannya. Suaminya sering menceraikan isterinya dan bila masa ‘iddah-nya 

telah hampir habis diapun menyatakan rujuk lagi. Ketika peristiwa itu 

disampaikan kepada Rasulullah saw. maka turunlah ayat ini sebagai jawaban atas 

kasus tersebut.10 

B. Klasifikasi ayat h{udu>dullah dalam surah al-Baqarah 

Mengenai klasifikasi Ayat-ayat h{udu>dullah dalam surah al-Baqarah 

terdapat dua konteks antara lain: pertama, QS. al-Baqarah/2: 187 dengan konteks 

ibadah ritual (adab-adab dalam berpuasa), dan apa saja yang boleh dilakukan dan 

yag tidak boleh dilakukan pada waktu bulan puasa. Kedua QS. al-Baqarah/2: 229 

dan 230 mengenai ayat ini  masuk dalam kategori hukum dalam perceraian. 

                                                           
9Imam Abi> 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi> Bakrin al-Qurthubi>, Al-ja>mi' li 

Ahka>m al-Qur'an, (Kairo: da>r al-Kutub al-Misriyyah, 1964), terj. Muhammad Ibrahim Al-
Hifnawi, jilid II, h. 329. 

10Abd al-Rahman Jalal al-Din al-Suyuthiy, Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul, 
diterjemhakan oleh K.H.Q. Shaleh dkk, dengan judul Asbabun Nuzul, (Cet.2; Bandung: CV. 
Diponegoro, tth.), h. 75. Ali bin Ahmad al-Wahidiy al-Naysaburiy, Asbab al-Nuzul, (Bairut : Dar 
al-Fikir, 1411 H/1991 M.) h. 49-50. 
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C. Tema Pokok yang terdapat dalam term H{udu>dullah dalam Surah al-Baqarah 

Mengenai tema-tema pokok hududullah dalam QS. al-Baqarah 

1. QS. al-Baqarah/2: 187 masuk dalam kategori tema pokok tentang puasa ( 

dimulai QS. al-Baqarah/2: 183-188) 

2.  QS. al-Baqarah/2: 229-230 masuk dalam kategori tema pokok tentang 

berbagai hukum syariat (dimulai QS. al-Baqarah/2: 229-230).  
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BAB IV 

ANALISIS KONSEP HUDUDULLAH DALAM SURAH AL-BAQARAH 

A. Hakikat h{udu>dullah dalam surah al-Baqarah 

Penyebaran term h{udu>d dalam ayat-ayat Al-Qur’an, mempunyai beberapa 

makna, yaitu: pertama, h{udu>d berarti larangan untuk melakukan perbuatan-

perbuatan tertentu, sebagaimana disebutkan dalam surah al-Baqarah dan al-

Thalaq. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang telah ditentukan. Jika itu 

dilanggar, maka akan diberikan hukuman atau sangsi sebagaimana yang telah 

ditetapkan.  

Kedua, term h{udu>d berarti: tata-hukum yakni aturan-aturan yang telah 

ditetapkan oleh Allah swt. untuk mengatur tata perbuatan manusia. Aturan-

aturan Allah swt. itu harus diikuti dan dipedomani demi kemaslahatan manusia 

itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada QS. al-Taubah/9: 97 dan 112 dan QS. al-

Thalaq. Kata h{udu>d dalam ayat ini bermakna hukum secara umum yang meliputi 

seluruh aspek ajaran Islam.  

Ketiga, h{udu>d bermakna ketentuan, yakni batas-batas perbuatan yang 

yang dibolehkan dan perbuatan yang tidak dibolehkan. Perbuatan yang tidak 

diboleh telah ditentukan oleh Allah dan hukuman bagi orang yang melanggar 

ketentuan atau batas-batas yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada QS. 

al-Nisa’/4: 13-14 dan QS. al-Muja>dalah/58: 4. Dalam ayat ini, kata h{udu>d 

diartikan sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh umat Islam dan jika dilanggar 

ketentuan tersebut, maka Allah swt. memberikan saksi atau hukuman.  

Term-term kata h{udu>d dalam Al-Qur’an sebagai bentuk jamak dari kata 

had, dapat dipahami bahwa h{udu>d merupakan suatu ketentuan yang membahas 

aturan-aturan Allah yang tidk ditentukan kadarnya. Melihat pengertian tersebut, 

terjadi perbedaan pemahaman yang dianut dalam memaknai kata h{udu>d.  
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Pemahaman kata h{udu>d kelihatannya masih didominasi oleh apa yang 

dikemukakan oleh ulama fiqih yang memahami kata had sebagai hukum yang 

tertentu dan terbatas kadarnya meskipun demikian, secara umum pada term 

h{udu>d dalam Al-Qur’an dapat dipahami bahwa tujuan utama syari’at adalah 

untuk mencapai kemaslahatan. 

Lebih lanjut dijelaskan oleh al-Ashfahani bahwa semua h{udu>d Allah itu 

meliputi empat kategori, yaitu : (1) Aturan yang ketentuannya tidak boleh 

ditambah atau . dikurangi seperti jumlah rakaat dalam shalat wajib: (2) Aturan 

yang boleh ditambah ketentuannya dan tidak boleh dikurangi, misalnya kadar 

zakat, (3) Aturan yang boleh dikurangi tetapi tidak boleh ditambah, misalnya 

masalah poligami tidak boleh lebih dari empat istri, (4) Aturan yang-

ketentuannya boleh ditambah atau boleh dikurangi, misalnya jumlah rakaat 

shalat sunnah dhuha.1 

a. Hakikat h{udu>dullah dalam surah al-Baqarah/2: 187 

لَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلىَٰ نِسَآئِكُمْ ۚ   Dihalalkan bagi kamu pada malam) أحُِلَّ لَكُمْ ليَـْ

hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu) Yakni meliputi segala apa 

yang diinginkan seorang suami dari istrinya, baik itu jima’ maupun yang lainnya. 

نَُّ ۗ   mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah) هُنَّ لبَِاسٌ لَّكُمْ وَأنَتُمْ لبَِاسٌ لهَّ

pakaian bagi mereka) Karena menyatunya antara suami dan istri seperti 

menyatunya antara pakaian dan orang yang memakainya. Maka dari itulah Allah 

memberi rukhshoh dan keringanan kepada kalian. 

 

 Yakni kalian khianati diri kalian yang (kalian khianati diri kalian) تخَْتَانوُنَ أنَفُسَكُمْ 

ingin berjima’ dengan istri di malam-malam Ramadhan. Dan makna asli dari 

                                                           

1Darsul S. Puyu, Konsep Pidana H{udu>d menurut Al-Qur’an, al-Daulah, vol 1, no 1, 
(2012), h. 134. 
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khianat adalah bahwa seseorang yang diberi amanah atas sesuatu namun ia tidak 

menjalankan amanah tersebut. Adapun penyebutan kata khianat pada ayat ini 

karena kemudharatan menahan hawa nafsu ini kembali kepada diri mereka. 

 Yakni menerima taubat (karena itu Allah mengampuni kamu) فَـتَابَ عَلَيْكُمْ 

kalian atas pengkhianatan terhadap diri kalian.  ۖ ْوَعَفَا عَنكُم (dan memaklumimu) 

yakni berupa kelonggaran dan kemudahan.  

 dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah) وَابْـتـَغُوا۟ مَا كَتَبَ اللَّـهُ لَكُمْ ۚ 

untukmu) Ada pendapat mengatakan yang dimaksud adalah anak. Dan pendapat 

lain mengatakan yang dimaksud adalah carilah malam lailatul qadr akan tetapi 

jangan tersibukkan dari istrimu yang telah Allah halalkan. 

بْـيَضُ الخْيَْطُ الأَْ   (benang putih) Yakni cahaya fajar yang membentang di ufuk, 

dan bukan yang menyerupai ekor srigala yang merupakan fajar kadzib yang tidak 

menghalalkan apapun dan tidak mengharamkan apapun.  

 Yakni kegelapan malam. Adapun (dari benang hitam) مِنَ الخْيَْطِ الأَْسْوَدِ 

makna (التبين) adalah terjadinya perbedaan antara ( ُالخْيَْطُ الأْبَْـيَض) dengan ( ِالخْيَْط
 .dan hal ini tidak terjadi kecuali saat telah masuknya waktu fajar (الأَْسْوَدِ 

 Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang)) ثمَُّ أتمَُِّوا۟ الصِّيَامَ إِلىَ الَّيْلِ ۚ 

malam) Yang diawali dengan terbenamnya matahari dengan sempurna. 

 ,janganlah kamu campuri mereka itu) وَلاَ تُـبٰشِرُوهُنَّ وَأنَتُمْ عٰكِفُونَ فىِ الْمَسٰجِدِ ۗ 

sedang kamu berI’tikaf dalam mesjid) (المباشرة) yakni berjima’ dan masuk 

didalamnya ciuman dan rabaan apabila disertai dengan syahwat. Adapun orang 

yang beri’tikaf adalah orang yang melazimi masjid dan menahan hawa nafsunya 

dengan tujuan untuk beribadah. Dan hukum-hukum yang berkaitan dengan I’tikaf 

dijelaskan secara rinci dalam kitab-kitab fikih.2 

                                                           

2https://tafsirweb.com/697-surat-al-baqarah-ayat-187.html 
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 Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu"{ تلِْكَ حُدُودُ اɍَِّ فَلاَ تَـقْرَبوُهَا}

mendekatinya", Kemudian Allah mengatakan setelahnya (pada ayat 229)  

 Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu" تلِْكَ حُدُودُ اɍَِّ فَلاَ تَـعْتَدُوهَا}

melanggarnya", hikmah daripada perbedaan dua ayat ini adalah: bahwasanya ayat 

pertama yang dikatakan didalamnya:{ فَلاَ تَـقْربَوُهَا "maka janganlah kamu 

mendekatinya" adalah karena lafazh ini didahului oleh beberapa larangan, maka 

sesuai dengan konteksnya untuk tidak didekati, sedangkan ayat yang kedua telah 

datang sebelumnya beberapa perintah maka konteks yang sesuai adalah larangan 

untuk melanggarnya dan melampauinya, yaitu dengan menjalankannya. 

Hakikat iman adalah: فَلاَ تَـقْربَوُهَا َِّɍتلِْكَ حُدُودُ ا Sufyan bin 'Uyainah 

mengatakan "tidaklah seorang hamba mendapati hakikat keimanan sampai ia 

menjadikan antara yang haram dan halal pembatas, dan sampai ia meninggalkan 

segala perbuatan dosa dan apa yang serupa dengannya". 

Tatkala Allah menyebutkan larangan-larangan pada ayat puasa dan i'tikaf, 

Allah kemudian menyebutkan setelahnya : { فَلاَ تَـقْرَبوُهَا َِّɍتلِْكَ حُدُودُ ا } dan lafazh 

تَـقْرَبوُهَا   maka" (فلا تفعلوها) memiliki makna yang lebih dalam dibanding فَلاَ  

janganlah kamu melakukannya", karena sesungguhnya pendekatan diri mencakup 

didalamnya larangan melakukan suatu perkara yang diharamkan, dan larangan 

mengadakan wasilah untuk terwujudnya perkara itu. 

ُ اɍَُّ آʮَتهِِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتـَّقُونَ  لِكَ يُـبـَينِّ -Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat" {كَذَٰ

Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa" Sesungguhnya ilmu yang benar 

merupakan bagian daripada sebab ketaqwaan seorang hamba; karena jika jelas 

pada mereka suatu kebenaran maka semestinya kebenaran itu diikuti, dan jika 

kebathilan nampak dihadapan mereka maka hal itu ditinggalkan, dan barangsiapa 

yang mengetahui suatu kebenaran lantas ia meninggalkannya, lalu kebathilan 
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yang ia ikuti, sesungguhnya itulah kejahatan dan dosa yang paling besar yang 

telah ia lakukan.3 

b. Hakikat h{udu>dullah dalam surah al-Baqarah ayat 229-230 

 Yakni talak yang (Talak (yang dapat dirujuki) dua kali) الطَّلٰقُ مَرʫََّنِ ۖ 

diperbolehkan untuk rujuk kembali adalah sebanyak dua kali; yang pertama dan 

yang kedua, adapun untuk yang ketiga tidak dapat rujuk. Dan pada setiap kali 

talak pertama dan kedua ada dua pilihan, baik itu rujuk ( ٍبمِعَْرُوف) dengan cara yang 

ma’ruf berupa pergaulan yang baik dan pemenuhan hak-hak atau ( ٍِِحْسٰنϵ ٌۢتَسْريِح) 
menceraikan dengan cara yang baik, yakni dengan tidak merujuknya sampai 

selesai masa ‘iddahnya, melepasnya ke rumah keluarganya dengan perkataan 

yang baik, dan memberinya mut’ah (hadiah atau harta) Lihat ayat 236-. 

ٔـًا  Yakni tidak dihalalkan bagi para suami untuk mengambil (sesuatu) شَيْ

apa yang telah diberikan kepada sang istri seperti mahar dan yang sesuatu 

lainnya sebagai bentuk usaha untuk memberi kerugian terhadap sang istri. 

 kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan) إِلآَّ أَن يخَاَفَآ أَلاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ ۖ 

dapat menjalankan hukum-hukum Allah) yakni kecuali memang sang istri benci 

terhadap suaminya dan sudah tidak betah hidup dengannya meski tanpa ada 

keburukan yang dilakukan suami terhadapnya. 

 ,Kalimat ini ditujukan bagi para pemimpin (Jika kamu khawatir) فإَِنْ خِفْتُمْ 

hakim, atau orang yang menjadi penengah antara suami istri untuk memperbaiki 

hubungan keduanya. 

 

 bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan) أَلاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ 

hukum-hukum Allah) Yakni yang berupa pergaulan yang baik dan ketaatan. 

                                                           

3https://tafsirweb.com/697-surat-al-baqarah-ayat-187.html 
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 maka tidak ada dosa atas keduanya tentang) فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افـْتَدَتْ بهِِۦ ۗ 

bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya) yakni apabila 

keduanya takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah tersebut maka 

dibolehkan bagi isteri untuk menebus dirinya dengan cara memberikan sebagian 

harta yang bisa diterima oleh suami agar bisa mentalaknya. Dan ini dinamakan 

dengan Khul’u. maka boleh bagi suami untuk mengambil harta tersebut untuk 

kemudian mentalaknya apabila sang suami memang tidak memaksa sang istri 

atau memberi kamadharatan kepadanya. 

 yakni hukum-hukum dalam (Itulah hukum-hukum Allah) تلِْكَ حُدُودُ اللَّـهِ 

pernikahan dan perceraian, dan ini adalah hukum-hukum Allah yang 

diperintahkan kepada kalian untuk menjalankannya. 

 yakni melanggar (maka janganlah kamu melanggarnya) فَلاَ تَـعْتَدُوهَا ۚ 

hukum- hukum tersebut.4 

c. Hakikat h{udu>dullah dalam surah al-Baqarah/2: 230 

 setelah disebutkan dua (Kemudian jika si suami mentalaknya) فإَِن طلََّقَهَا

talak pada kesempatan yang lalu, disini disebutkan talak yang lain yaitu talak 

yang ketiga. 

رهَُۥ ۗ فلا تح ل له مِنۢ بَـعْدُ حَتىَّٰ تنَكِحَ زَوْجًا غَيـْ  (hingga dia kawin dengan suami yang 

lain) Yakni sampai menikah dengan lelaki lain dan menjima’nya. Namun apabila 

sang suami menikahi perempuan ini dengan maksud agar istrinya menjadi halal 

untuk dinikahi suaminya yang sebelumnya maka hal itu diharamkan, 

sebagaimana dalil-dalil yang ada tentang hinaan perbuatan ini dan hinaan 

pelakunya dengan istilah domba pinjaman yang Rasulullah melaknatnya dan 

melaknat orang yang menjadikannya melakukan perbuatan tersebut. Dan 

                                                           

4https://tafsirweb.com/697-surat-al-baqarah-ayat-229.html 
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perbuatan itu juga tidak menghalalkan perempuan tersebut bagi suami 

sebelumnya. 

 yakni (Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya) فإَِن طلََّقَهَا

apabila suami kedua tersebut mentalaknya atau berpisah dengannya karena 

meninggal dunia atau pembatalan akad. 

 yakni bagi pasangan (maka tidak ada dosa bagi keduanya) فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ

suami istri yang pertama. 

 yakni untuk rujuk kembali kepada (untuk kawin kembali) أنَ يَـتـَراَجَعَآ

pasangannya yang dulu dengan akad nikah yang baru, meski dulunya telah terjadi 

talak tiga. 

 jika keduanya berpendapat akan dapat) إِن ظنََّآ أَن يقُِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ ۗ 

menjalankan hukum-hukum Allah) Yakni berupa kewajiban-kewajiban rumah 

tangga atas keduanya. 

 yakni hukum-hukum yang (Itulah hukum-hukum Allah) وَتلِْكَ حُدُودُ اللَّـهِ 

telah disebutkan. 

Jadi dapat disimpulkan esensi h{udu>dullah pada surah al-Baqarah ayat 187, 

229 dan 230 semua berbicara tentang hukum-hukum Allah yang membedakan 

hanya konteks dari ayat itu sendiri, yang mana pada setiap hukum yang 

ditetapkan pasti mempunyai batas-batas yang mengikutinya serta kadar hukum-

nya yang telah ditetapkan oleh sang pembuat syariat. 

B. Wujud h{udu>dullah dalam surah al-Baqarah 

Berdasrkan penjelasan mengenai hakikat h{udu>d yang dikemukakan 

sebelumnya maka semua ayat yang berkenaan dengan larangan dan telah 

mempunyai batas ketetapan kadar pelaksanaanya adalah termasuk kategori 

h{udu>d . Dari ayat-ayat yang dikemukakan diatas telah disebutkan beberapa untuk 

wujud h{udu>d yang telah mempunyai ketetapan terkhusus bahasan peneliti 
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mempunyai perbedaan daru segi cakupan pembehasannya terkhusus pada surah 

al-Baqarah yakni berbicara tentang konteks puasa (adab-adab dalam berpuasa) 

dan pokok-pokok hukum sayriat yakni hukum perceraian. 

  Untuk menemukan larangan-larangan hukum yang menjadi wujud h{udu>d  

dalam surah al-Baqarah dengan cara melacak pada ayat-ayat yang memakai lafal 

h{udu>dullah dalam surah al-Baqarah diantaranya 

1. Wujud h{udu>dullah  pada surah al-Baqarah/2: 187 

Ayat ini secara khusus membicarakan tentang kebutuhan biologis 

manusia yang lain, selain makan dan minum, yaitu masalah kebutuhan seks. Seks 

adalah kebutuhan pria dan wanita. Allah sejak semula tidak melarang hubungan 

seks di malam puasa. Hubungan seks itu ternyata boleh dilakukan pada malam 

hari dengan tetap memperhatikan etika yang telah diizinkan Allah swt. Hanya 

saja ketika I’tikaf di masjid maka perbuatan itu tidak boleh dikerjakan. 

Firman Allah swt: فــَـلاَ تَـقْرَبوُهَـــا َِّɍـــكَ حُـــدُودُ ٱ  .Itulah larangan Allah تلِْ

Maksudnya, hukum-hukum itu merupakan larangan-larangan Allah, maka 

janganlah kalian melanggarnya. Semua yang mejadi larangan Allah swt. atau 

kebolahan melakukannya dengan batas-batas atau kadar yang telah ditentukan 

Allah swt. adalah wujud h{udu>d . Ketentuan hukum yang disebutkn dalam QS. al-

Baqarah/2:187:  

لَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلىَٰ نِسَآئِكُمْ  .1  Kebolehan bercampur dengan istri pada أحُِلَّ لَكُمْ ليَـْ

saat berpuasa hanya boleh dilakukan pada malam hari. Peneliti menggaris 

bawahi kata malam hari yang merupakan wujud h{udu>d berupa batas-batas 

yakni batasan waktu. Yang dimana Allah meghalalkan bagi kalian utuk 

mencampuri istri kalian tetapi pada malam hari di bulan puasa saja, keluar 

dari pada batas waktu yang ditetapkan tersebut maka haarus membayar 

kaffarat, adapun kafarat ya berupa (1) Membebaskan budak atau hamba 
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sahaya yang mukmin. Jika tidak sanggup, maka (2) berpuasa dua bulan 

berturut-turut; Jika tidak sanggup lagi, maka (3) memberi makan kepada 

60 orang miskin di mana setiap orang miskin diberi 1 mud atau 750 gram 

beras (ada juga yang berpendapat 675 gram beras) atau 0.688 liter beras. 

َ لَكُمُ الخْيَْطُ الأْبَْـيَضُ مِنَ الخْيَْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتىَّٰ يَـت ـَ .2 بـَينَّ  } Pada ayat ini 

Allah membolehkan bagi hamba-Nya yang berpuasa untuk makan sampai 

masuk waktu fajar, adalah dalil bahwa sahur dianjurkan; bahkan beberapa 

hadits Nabi menerangkan dan menganjurkan untuk mengerjakannya. 

Boleh makan dan minum pada malam hari hingga fajar tiba, wujud 

hududullah disini ialah batasan waktu dalam menahan makan dan minum 

serta menahan nafsu merupakan makna hakiki daripada puasa.  

نتُمْ عٰكِفُونَ فىِ الْمَسٰجِدِ ۗ وَلاَ تُـبٰشِرُوهُنَّ وَأَ  .3  (janganlah kamu campuri mereka itu, 

sedang kamu beri’tikaf dalam mesjid) (المباشرة) yakni berjima’ dan masuk 

didalamnya ciuman dan rabaan apabila disertai dengan syahwat. Adapun 

orang yang beri’tikaf adalah orang yang melazimi masjid dan menahan 

hawa nafsunya dengan tujuan untuk beribadah. Dan hukum-hukum yang 

berkaitan dengan I’tikaf dijelaskan secara rinci dalam kitab-kitab fikih.5 

Larangan bercampur dengan istri bilan sedang ber I’tikaf di masjid (yakni 

berada dalam masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah swt. 

Konsep h{udu>d disini bukan hanya menyangkut larangan tetapi termasuk 

kebolehan melakukan (sebagai lawan dari kata tidak dilarang), dalam hal 

ini boleh makan dan minum sebelum imsak. Wujud h{udu>dullah pada 

potongan ayat ini berupa “larangan” berjima’ pada saat seseorang suami 

maupun istri yang sedang ber I’tikaf dimasjid, karna dimaa seseorang 

                                                           

5https://tafsirweb.com/697-surat-al-baqarah-ayat-187.html 
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ber’Itikaf itu niatnya tertuju pada Allah swt. Maka tidak sepantasnya 

untuk mecampuri pada saat I’tikaf sedang berlangsung. 

Ayat ini secara khusus membicarakan tentang kebutuhan biologis 

manusia yang lain selain makan dan minum yaitu masalah kebutuhan seks. 

Adalah kebutuhan denga cara melampiaskan nafsu birahi ke lawan jenis yang 

berstatus halal. Allah swt. sejak semula tidak melarang seks dimalam puasa. 

Hanya boleh dilakukan pada malam hari dibulan puasa dengan tetap 

memperhatikan etika yang telah diizinkan Allah swt. Hanya pada saat I’tikaf di 

masjid perbuatan seks tersebut tidak boleh dilakukan.  

Ayat ini ditutup dengan “itulah batas-batas Allah maka janganlah kamu 

mendekatinya). Larangan mendekati disini lebih tegas daripada larangan 

melanggarnya. Penggunaan kata ini dalam konteks puasa menurut Quraish 

Shihab amat tepat, karena aksentuasi puasa menurut kehati-hatian, tidak hanya 

menahan diri dari yang dilarang tetapi juga hal lain yang berkaitan dengan 

anggota tubuh lainnya bahkan nafsu dan pikiran jahat.6 

2. Wujud h{udu>dullah dalam surah al-Baqarah/2:  229-230 mengenai pokok-

pokok hukum syariat yakni hukum perceraian 

Firman Allah Ta'ala,  ۚفـَلاَ تَـعۡتـَدُوۡهَا ِّٰɍتلِۡـكَ حُـدُوۡدُ ا   Itulah hukum-hukum Allah, 

Maka janganlah kamu melanggarnya. QS. Al-Baqarah/2: 229). Tatkala Allah swt. 

menjelaskan tentang hukum-hukum nikah dan perceraian, Allah swt. berfirman: 

( ِّٰɍتلِۡـكَ حُـدُوۡدُ ا) yang diperintahkan untuk melaksanakannya, sebagaimana Allah 

swt. menjelaskan haramnya puasa pada ayat lain, Allah swt. berfirman: 

ــلاَ تَـقْرَبوُهَــا   Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu تلِْــكَ حُــدُودُ ٱɍَِّ فَ

mendekatinya. QS. al-Baqarah/2:187, Allah swt. membagi istilah h{udu>d menjadi 

                                                           
6Darsul S. Puyu, Konsep Pidana H{udu>d menurut Al-Qur’an, al-Daulah, vol 1, no 1, 

(2012), h. 137. 
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dua bagian:h{udu>d dengan perintah untuk melaksanakan dan untuk meninggalkan, 

kemudian Allah swt. menjelaskan dengan firman-Nya:  

حُـدُودَ ٱɍَِّ  وَمَـن يَـتـَعَـدَّ  فأَُو۟لَٰئٓـِكَ هُـمُ ٱلظَّٰلِمُـونَ    Barangsiapa yang melanggar hukum-

hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim.7 

   Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu’ dan penerimaan iwadh. 

Khulu’ yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 

iwadh. Ayat ini jelas memberikan ketentuan hukum mengenai kadar talak yang 

dapat dirujuk.  

  Dalam sebuah riwayat dikemukakan bahwa seorang laki-laki menalak 

istrinya sekehendak hatinya, sekalipun telah beberapa kali dilakukannya, 

suaminya sering menceraikan istrinya dan bila masa iddahnya telah hampir habis 

diapun menyatakan rujuk lagi, ketika pristiwa itu disampaikan rasulullah saw. 

Maka turnlah ayat ini sebagai jawaban atas kasus tersebut. Kalimat ـقُ ٱ مَـرʫََّنِ  لطَّلَٰ  

(talak yang dapat dirujuk dua kali) maksudnya seorang suami hanya memperoleh 

kesempatan dua kali perceraian atas istrinya ini memberi kesan dua kali 

dalamwaktu yang berbeda, yakni ada tenggang waktu antara talak yang pertama 

dan yang kedua. Tenggang waktu itu untuk memberikan kesempatan melakukan 

pertimbangan ulang atas sikap dan tindakan masing-masing. Setelah talak yang 

kedua suami boleh menahan istrinya dengan ma’ruf yakni rujuk kembali dengan 

cara yang baik atau menceraikanya menjadi talak ketiga dengan cara ihsan tanpa 

boleh kembali. 

     Kalimat  ۚفــَـلاَ تَـعۡتَـــدُوۡهَا ِّٰɍتلِۡـــكَ حُـــدُوۡدُ ا  Itulah hukum-hukum Allah, maka 

jangannlah kamu melanggarnya. Batas-batas yang ditetapkan Allah terdiri dari 

dua hal, yaitu perintah dan larangan, maka semua yang diperintahkannya dan 

                                                           
7Imam Abi> 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi> Bakrin al-Qurthubi>, Al-ja>mi' li 

Ahka>m al-Qur'an, (Kairo: da>r al-Kutub al-Misriyyah, 1964), terj. Muhammad Ibrahim Al-
Hifnawi, jilid II,  h. 313. 
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yang dilarangnya harus berada pada batas wilayahnya masing-masing. Seluruh 

ayat-ayat yang ditutup dengan  ۚفــَلاَ تَـعۡتَــدُوۡهَا  selalu berhubungan dengan angka-

angka, baik itu angka jumlah talak yang dibolehkan.  

  Yang menarik dicermati lagi pada ayat ini dilarang melampaui batas 

ketentuan ilahi, sedangkan pada ayat yang berbicara tentang puasa sebelumnya 

melarang mendekati batas–batas itu. Ini karna larangan pada ayat puasa 

berkaitan dengan kebutuhan yang mendesak seperti makan dan minum dan 

hubunga seks, yang semuanya mempunyai daya tarik, sehingga siapa yang 

mendekatinya dapat terjerumus. Sedang pada ayat ini daya tarik itu hampir 

dikatakan tidak ada karena konteks pembicaraanya adalah kebencian, 

perselisihan dan ketidaksepahaman. Karena itu wajar jika larangannya disini 

adalah larangan melampaui sedang diayat puasa adalah larangan mendekati.8 

C. Urgensi h{udu>dullah dalam surah al-Baqarah 

Allah swt. mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-

orang mukallaf urgensinya adalah upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan hidup 

manusia dan untuk memelihara lima hal pokok yang menjadi kebutuhan primer 

yakni memelihara Agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta 

serta memelihara keturunan.  

Allah swt. mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-

orang mukallaf urgensinya adalah upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan hidup 

manusia. Ketentuan itu adalah yang berada pada tarap dharuri, harjiy, ataupun 

tahsiiniy, Ketentuan hukum yang dharun secara umum bermuara pada upaya 

memelihara lima hal, yaitu (1) memelihara agama, (muhafadzat al-din) (2) 

                                                           
8Darsul S. Puyu, Konsep Pidana H{udu>d menurut Al-Qur’an, al-Daulah, vol 1, no 1, 

(2012), h. 138-139. 
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memelihara jiwa (muhafadzat al-nafs) , (3) memelihara akal (muhafadzat al-aql) 

memelihara harta (muhafadzat al-mal), dan (5) nkemelihara keturunan 

(muhafadzat al-nasb).  

Semua ayat-ayat h{udu>d yang ditetapkan Al-Qur'an bertujuan untuk 

memelihara kelima hal di atas. H{udu>d yang berkenan dengan ibadah puasa 

bertujuan sama dengan pelaksanaan kewajiban puasa yaitu agar manusia 

bertakwa sebagai tercermin dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187, Dengan predikat 

takwa berarti terpelihara agama seseorang. Dengan begitu maka, konsep h{udu>d 

menurut Al-Quran bertujuan untuk memelihara agama, hal ini sebagaimana 

tampak dalam Q.S al-Taubah/9: 112  َٱلحِـُدُودِ  لحَْٰفِظـُونَ ٱو َِّɍۗ  ِـر لْمُـؤْمِنِينَ ٱ وَبَشِّ  dan yang 

memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. 

Sedangkan h{udu>d yang ditetapkan Al-Quran yang menyangkut dengan 

ketentuan jinayah (pidana) yaitu bertujuan  َّكُــمْ تُـفْلِحُــونَ لَعَل  supaya memperoleh 

keberuntungan, yang tentunya adalah dalam rangka memelihara empat 

kebutuhan dharuriy yang lain yaitu memelihara akal, jiwa, harta dan kemurnian 

keturunan manusia secara umum. Oleh karena itu, tujuan h{udu>d pencurian yaitu 

agar terpelihara harta umat Islam dari tangan penjahat, maka hukuman tersebut 

diharapkan agar pelakunya akan jerah dan orang lain tidak terjun dalam tindakan 

serupa karena takut akan kehilangan anggota tubuhnya yang amat vital itu. 

Sebab Al-Qur'an menyuruh memotong tangan orang yang melakukan pencurian.  

Di samping pencurian, jenis kejahatan lain yang dilarang agama adalah 

perzinaan. Perbuatan ini digolongkan sebagai h{udu>d karena merusak tatanan 

sosial, mengacaukan keturunan, sehingga hak-hak anak yang dilahirkan praktis 

tidak terpenuhi. Tujuan disyari'atkannya h{udu>d perzinaan yakni dalam rangka 

memelihara garis keturunan. H{udu>d perzinaan diharapkan orang hanya akan 

melakukan hubungan biologis menurut cara yang halal yang dibenarkan agama.  
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Salah satu tindak kejahatan yang juga menggangu ketentraman umum 

adalah Qadzaf. Perbuatan ini diharamkan dalam rangka memelihara kehormatan | 

dan martabat manusia yang bisa terganggu akibat lontaran tuduhan nista 

tersebut, | terutama jika ditujukan kepada orang baik dan punya kedudukan mulia 

di tengah-tengah masyarakat, Selanjutnya meminum khamar dilarang oleh agama 

untuk memelihara akal, karena akan menggangu kesehatan akal dan kemampuan 

berfikir secara waras. Pada saat akal pikiran terganggu seorang peminum akan 

melakukan berbagai tindakan dan perbuatan di luar kontrol, yang mungkin akan 

berekses negatif bagi lingkungannya, Perberlakuan hukuman h{udu>d bagi 

peminunm khamar diharapkan agar pelakunya menjadi jera untuk tidak 

mengulangi kembali. Dengan demikian, ketentuan hukuman ini diterapkan dalam 

rangka menjaga kesehatan akal manusia itu sendiri, sehingga dapat berfikir waras 

dan hanya senantiasa mengingat taat kepada Allah swt. 

Untuk kasus Hirabah atau muharabah yakni tindakan yang mengganggu 

ketentraman dan keamanan masyarakat umum, tujuannya juga untuk memelihara 

jiwa Jiwa manusia bukan hanya menyangkut hal yang pisik saja tetapi memberi 

rasa aman, terhadap aspek ekonomi, politik social, budaya manusia perlu dijamin 

dalam rangka memelihara eksistensi manusia dalam kehidupan universalnya.9 

 

 

 

                                                           
9Darsul S. Puyu, Konsep Pidana H{udu>d menurut Al-Qur’an, al-Daulah, vol 1, no 1, 

(2012), h. 145-146. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. H{udu>d pada hakikatnya adalah larangan Allah swt. yang harus dipatuhi 

yang jenis ketentuan hukumnya dan kadar batas hukumannya telah ditetapkan 

oleh Allah swt. Sebagai pembuat syariah, dan sesuai dengan bahasan peneliti 

yakni h{udu>dullah dalam surah al-Baqarah terdapat 2 konteks yakni konteks puasa 

dan talak yang mana dalam konteks puasa adalah menjelaskan tentang kebolehan 

bercampur suami istri pada malam hari bulan puasa dan tidak membolehkannya 

ketika sedang I’tikaf di masjid dengan term h{udu>dullah yang bermakna “larangan 

untuk mendekatinya” (QS. al-Baqarah/2: 187), Sedangkan dalam QS. (al-

Baqarah/2: 229-230), Allah swt. mejelaskan prosedur talak dan kosekuensinya 

dengan term h{udu>dullah yang bermakna “itulah hukum-hukum Allah swt. 

janganlah kamu melanggarnya.” 

2. Dari ayat-ayat yang dikemukakan diatas telah disebutkan beberapa untuk 

wujud h{udu>d yang telah mempunyai ketetapan terkhusus bahasan peneliti 

mempunyai perbedaan daru segi cakupan pembehasannya terkhusus pada surah 

al-Baqarah yakni berbicara tentang konteks puasa (adab-adab dalam berpuasa) 

dan pokok-pokok hukum sayriat yakni hukum perceraian. 

Untuk menemukan larangan-larangan hukum yang menjadi wujud h{udu>d  

dalam surah al baqarah dengan cara melacak pada ayat-ayat yang memakai lafal 

h{udu>dullah dalam surah al-Baqarah diantaranya: Dalam (QS.al-Baqarah/2: 187); 

Pertama, Kebolehan bercampur dengan istri pada saat berpuasa hanya boleh 

dilakukan pada malam hari. Kedua, Boleh makan dan minum pada malam hari 

hingga fajar tiba. ketiga, Larangan bercampur dengan istri bilan sedang ber 

I’tikaf di masjid (yakni berada dalam masjid dengan niat mendekatkan diri 
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kepada Allah swt. Konsep h{udu>d disini bukan hanya menyangkut larangan tetapi 

termasuk kebolehan melakukan (sebagai lawan dari tidal dilarang), dalam hal ini 

boleh makan dan minum sebelum imsak. Sedangkan dalam (QS. al-Baqarah/2: 

229-230) pada ayat ini, penerapan h{udu>d yang digunakan adalah larangan 

melampaui batas ketentuan ilahi, sedangkan pada ayat yang berbicara tentang 

puasa sebelumnya melarang mendekati batas–batas itu. Ini karna larangan pada 

ayat puasa berkaitan dengan kebutuhan yang mendesak seperti makan dan 

minum dan hubunga seks, yang semuanya mempunyai daya tarik, sehingga siapa 

yang mendekatinya dapat terjerumus. Sedang pada ayat ini daya tarik itu hampir 

dikatakantidak ada karena konteks pembicaraanya adalah kebencian, perselisihan 

dan ketidaksepahaman. Karena itu wajar jika larangannya disini adalah larangan 

melampaui sedang diayat puasa adalah larangan mendekati. 

3. Allah swt. mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-

orang mukallaf urgensinya adalah upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan hidup 

manusia dan untuk memelihara lima hal pokok yang mnjadi kebutuhan primer 

manusia yaitu memelihara agama,memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara 

harta serta memelihara keturunan. Berkenaan denga bahasan peneliti yakni 

konsep h{udu>dullah dalam surah al-Baqarah, penyataan ini sangalah tepat 

tentunya jika berpegang pada al ayat-ayat Al-Qur’an maka tidak ada kerguan 

didalammnhya sebagaimana ayat yang berbunyi  hudan lilmuttaqi>n (petunjuk 

bagi orang orang yang bertakwa. 

B. Implikasi penelitian 

Penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat dalam penambahan wawasan 

keilmuan Islam, khususnya dalam kajian tafsir tematik mengenai konsep h}udu>d 

ini, dalam upaya menjadikan visi dalam menghidupkan ajaran agama Islam 

berdasarkan perkembangan zaman dari segi akademis dan juga praktis. Juga 
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ditinjau dari segi akademis penelitian ini mampu menambah keilmuan Islam serta 

khazanah pengetahuan yang berkaitan dengan h{udu>d dalam surah al-Baqarah 

serta pengaplikasianya dalam kehidupan agar dapat meningkatkan ketaqwaan 

kepada Allah swt. Serta penelitian ini mampu digunakan tolak ukur bagi 

penelitian selanjutnya yang lebih optimal. Jika ditinjau secara praktis, penelitian 

ini diharapkan berguna dalam menghadirkan pemahaman secara mendalam 

berdasarkan konsep h{udu>d ini serta dapat diamalkan dalam kehidupan 

berdasarkan kondisi tertentu. 
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