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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada halaman berikut: 

 

 

 

 

  

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 ا

 

alif 

 

Tidak dilambangkan 

 

Tidak dilambangkan 

 ب 

 

ba 

 

b 

 

be 

 ت 

 

ta 

 

t 

 

te 

 ث 

 

ṡa 

 

ṡ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 
jim 

 

j 

 

je 

 
 ح

 

ḥa 
 

ḥ 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ

 
kha 

 

kh 

 

Ka dan ha 

 د 

 

dal 

 

d 

 

de 

 
 ذ

 

żal 

 

ż 

 

zet (dengan titik di atas) 

 ر 

 

ra 

 

r 

 

er 

 ز 

 

zai 

 

z 

 

zet 

 س 

 

sin 

 

s 

 

es 

 ش 

 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 ص 

 

ṣad 

 

ṣ 

 

es (dengan titik di bawah) 

 ض 

 

ḍad 

 

ḍ 

 

de (dengan titik di bawah) 

 ط 

 

ṭa 

 

ṭ 

 

te (dengan titik di bawah) 

 ظ 

 

ẓa 

 

ẓ 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 

 

 ع

 

‘ain 

 

‘ 

 

Apostrof terbalik 

 

 

 غ

 

gain 

 

g 

 

ge 

 
 ف

 

fa 

 

f 

 

ef 

 



 
 

  ix 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2. Vokal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf. 

Contoh: 

 kaifa : كَيْفََ 

 ṣaumu : صَوْمَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda. 

 ك

 

kaf 

 

k ka 

 ل 

 

lam 

 

l 

 

el 

 م 

 

mim 

 

m 

 

em 

 ن 

 

nun 

 

n 

 

en 

 و 

 

wau 

 

w 

 

we 

ـه   

 

ha 

 

h 

 

ha 

 ء 

 

hamzah ’ 

 

apostrof 

 ى 

 

ya 

 

y 

 

ye 

 

 

 ق

 

qaf 

 

q qi 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 Fatḥah 

 

a a َ ا 

 
kasrah 

 

i i َ ا 

 ḍammah 

 

u u َ ا 
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Berikut adalah penjabarannya: 

 

 

 

 

 

 

Contoh: 

 ṣalātu : صَلََة َ

 fīhi : فيِْهَِ

 yaqūlu : يَق وْلَ 

4. Tā’ Marbūṭah 

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

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan 

tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ta (t). 

Contoh: 

الْْحََادِيْث  silsilah al-Ahādīṡ: سِلْسِلةََ 

 ṭabaqah :              طَبَقةَ َ

 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Nama 

 

HarkatdanHuruf 

 
Fatḥah dan alif 

atau ya 

 

 ... َ ا | ... َ ى

 
Kasrahdanya 

 

ِ  ــى  

 
d}amah danwau 

 

 ــُـو

 

Huruf 
danTanda 

 
ā 

ī 

ū 

Nama 

 

a dan garis di atas 

 
I dan garis di atas 

 
U dan garis di atas 
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Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ََ  rabbanā : رَبَّنا

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

(  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī) ,(ـــــِىَ 

Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِىَ 

 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبىَ 

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 

(-). 

Contohnya: 

 al-ḥadīṡ :  الَْحَدِيْث  

7. Hamzah 

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

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

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

Contohnya: 
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وْنََ   ر   ta’murūna : تأَم 

 syai’un  :    شَيْءَ 

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 pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), Sunnah, khusus dan 

umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Siyar A‘lām al-Nubalā 

I‘tibār al-Sanad 

Fī Ẓilāl al-Qur’an 

9. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

capital 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 capital 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. 

Contoh: 
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Takhrīj al-ḥadīṡ 

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

10. Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta‘ālā 

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

w.  = Wafat tahun 

QS. …/…: 30.= Quran Surah …, ayat 30 
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ABSTRAK 

Nama                 : Muh. Salam 

Nim                    : 80600220013 

Program Studi  : Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 

Judul                : Tafsir Ṣīgah Al-Amr dalam Juz Tabārak (Analisis Balagah  

                             Studi Komparasi terhadap Tafsir Al-Azhar dan Tafsir  

                             Al-Misbah) 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan dan menganilisis 

bentuk dan makna ṣigah al-Amr yang terdapat dalam Juz Tabārak, 2) menganalisis 

tafsiran ayat yang mengandung ṣīgah al-Amr dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-

Mishbah, 3) menganalisis hikmah penggunaan ṣīgah al-Amr yang terdapat dalam Juz 

Tabārak. 

Dalam mencapai tujuan penelitian tersebut, maka digunakan pendekatan ilmu 

tafsir yang mencakup di dalamnya kajian bahasa. Kategori penelitian ini adalah 

kajian kepustakaan (library research), dengan terlebih dahulu menemukan bentuk 

dari ṣigah al-amr dan menentukan maknanya berdasarkan referensi-referensi kitab 

balagah, kamus-kamus leksikal bahasa Arab, kitab i’rāb Al-Qur’an, dan beberapa 

kitab tafsir sebagai referensi pendukung dalam menentuan makna ṣīgah al-Amr. Dari 

bentuk dan makna tersebut selanjutnya dikomparasikan tafsirannya yang terdapat 

dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah dan menemukan persamaan dan 

perbedaannya atau nilai yang dikandung dari dua penafsiran tersebut. Tahap terakhir 

adalah merangkai hikmah-hikmah penggunaan ṣīgah al-Amr dalam Juz Tabārak. 

Hasil penelitian ini dapat disebutkan bahwa bentuk ṣīgah al-Amr dalam Juz 

Tabārak ditemukan sebanyak 72 lafal dari 54 ayat, dengan ditemukan tiga bentuk 

ṣīgah yaitu; fi’il amr, fi’il muḍāri’ yang didahului lām al-amr dan ism fi’il amr yang 

mengandung makna perintah. Adapun makna-makna yang muncul adalah: َالْمربالمعنى

 anjuran, sebanyak 5) الَِ لْتِماس ,(perintah dengan makna asli, sebanyak 23 ayat) الحقيقى

ayat), ََِرْشادال  (anjuran yang sangat, bimbingan/ pengarahan,  sebanyak 11 ayat), 

 التسوية ,(melemahkan, sebanyak 4 ayat) التعَجيز ,(ancaman, sebanyak 3 ayat) التهَديد
(menyamakan, sebanyak 1 ayat), كرامال  (memuliakan/penghormatan, sebanyak 1 

ayat), المتنان (pemberian nikmat, sebanyak 3 ayat), تقِارحَْالهانةَوََال  (penghinaan dan 

perendahan, sebanyak 7 ayat), dan العتبار (pelajaran, sebanyak 2 ayat). Sementara 

pada hasil komparasi tafsir ditemukan bahwa penafsiran ayat-ayat yang megandung 

ṣīgah al-amr secara umum relatif sama, yang berbeda adalah dalam tafsir Al-Azhar 

penjelasan terhadap lafal amr tidak menyebutkan bentuk dasar lafal dan makna 

dasarnya melainkan penjelasan langsung pada bentuk lafal asli dalam Al-Qur’an. 

Sedangkan dalam tafsir Al-Mishbah banyak menerangkan bentuk dasar dari sebuah 

lafal amr sehingga membawa pada pemahaman dasar terlebih dahulu lalu kepada 

pemahaman yang lebih dalam. Adapun hikmah penggunaan ṣīgah al-Amr dalam Juz 
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Tabārak dapat disebutkan yaitu; hikmah dari aspek normatif (diketahuinya ketetapan 

sebuah perintah dan larangan serta diketahuinya dengan jelas akibat suatu perbuatan), 

dari aspek historis (diketahuinya peristiwa-peristiwa tertentu dan pesan etik yang 

dikandungnya), dan aspek estetis (bahasa dengan ungkapan yang indah, bahasa yang 

berpengaruh, dan bahasa argumentasi dan pemberian  bukti yang sempurna). 

Penelitian ini memberi informasi terkait kandungan makna dan penafsiran dari 

lafal perintah dalam Al-Qur’an Juz Tabārak (Juz 29), serta menjadi tambahan 

referensi terkait penelitian yang serupa pada aspek linguistik Al-Qur’an, dalam hal ini 

berupa analisis ilmu ma’āni sebagai bagian pokok pembahasan dalam ilmu balagah. 

 

Kata Kunci: ṣīgah al-Amr, Juz Tabārak, Balagah, Komparasi. 

 

 



ABSTRACT 

Name   : Muh. Salam 

Reg. Number  : 80600220013 

Department  : The Qur’an Science and Tafseer 

Tittle                  : The Interpretation of Ṣīgah Al-Amr in Juz Tabārak (An 

Analysis of Balagah and the Tafseer Comparison between 

Al-Azhar and Al-Mishbah) 

 

The major purposes of this study were threefolds: 1) To describe and analyze 

the forms and meaning of ṣīgah al-Amr contained in Juz Tabārak, 2) to analyze the 

interpretation of verses containing ṣīgah al-Amr in the Tafseer of Al-Azhar and Al-

Mishbah, and 3) to analyze the wisdom on the use of ṣīgah al-Amr contained in Juz 

Tabārak. 

The methodological approach used in this research was library research 

method where interpretive science approach was used along with linguistic studies. In 

this research, the forms of ṣigah al-Amr were identified and their meaning was 

interpreted using various references including balagah books, Arabic lexical 

dictionaries, the book of i'rāb Al-Qur'an, and other tafseer. Afterwards, these forms 

and meanings were compared, particularly the interpretation received from both 

Tafseer Al-Azhar and Tafseer Al-Mishbah. The similarities and differences contained 

in these two interpretations were analysed. Eventually, the wisdoms of using ṣīgah al-

Amr in Juz Tabārak were discussed. 

The findings of this study indicated that the forms of ṣīgah al-Amr in Juz 

Tabārak were found in 72 spellings of 54 verses. They consisted of three forms of 

ṣīgah namely fi'il amr, fi'il muḍāri' preceded by lām al-amr and ism fi'il amr which 

means commandments. The interpretations found were الحقيقى  commands) الأمربالمعنى 

consiting of  23 verses), الِ  لْتِماس (advices consisting of 5 verses),  ِرْشادال   (strong 

recommendation,  consisting of 11 verses), التهَديد (threats consisting of 3 verses), 

كرام ال ,(equation consisting of 1 verse) التسوية ,(attnuate consisting of 4 verses) التعَجيز  

(respect consisting of 1 verse), المتنان (generosity consisting of 3 verses),   َو الهانة 

تِقارحْ ال  (insult consisting of 7 verses), and العتبار (teachings consisting of 2 verses). In 

terms of the comparative interpretation between tafseer Al-Azhar and tafseer Al-

Mishbah, it revealed that the interpreations related to ṣīgah al-Amr is relatively the 

same. However, in the tafseer Al-Azhar, the explanation of the sigah al-amr does not 

contain basic meaning and basic spelling of the amr but only a direct explanation of 



the original spelling from the Qur'an. In ocntrast, in the tafseer Al-Mishbah, the 

interpretation initially explains the basic form of an amr spelling which reflects the 

basic understanding before analyzing deeply into the amr. With regards to the 

wisdom containing in the ṣīgah al-Amr in Juz Tabārak, several points could be 

identified, namely the wisdom from the normative aspect (knowing the provisions of 

a command, the prohibition, and the consequences of an action), the socio-historical 

aspect (knowing certain events and their ethical messages), and the aesthetic aspect 

(understanding the language, the beauty of their expressions, the argumentationp, and 

the proof of the Qur’an perfection). 

As implications of this research, this researh informs the values contained in 

the qur’an, particularly on the notion of ṣīgah al-Amr in Juz Tabārak. It is also 

expected that the findings of this research could be used as references by future 

researchers, especially in the linguistic aspect of the Qur’an, in Balagah science. 

Key Words: ṣīgah al-Amr, Juz Tabārak, Balagah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur‟an sebagai kalam Allah swt. mengandung sisi kemukjizatan yang luar 

biasa, baik dari segi kandungan, keterpeliharaannya,
1
 dan segi bahasanya yang indah 

serta dari sisi i’jāz lainnya membuat mereka yang ingkar sulit untuk menandinginya.  

Dalam sejarah, diketahui bahwa sebelum Al-Qur‟an diturunkan, bangsa Arab 

terkenal dan besar dengan kesusastraannya yang tinggi dan saling mengagung-

agungkan karya mereka.
2
 Dengan kondisi sosio-historis yang demikian, akan sulit 

rasanya melembutkan hati mereka untuk kembali memurnikan tauhidnya kepada 

Allah swt. apabila tidak dihadapi dengan gaya sastra yang lebih tinggi dengan 

kandungan makna yang dalam dari sastra yang mereka buat.
3
  

Meskipun Al-Qur‟an diturunkan Allah swt. dalam bahasa mereka yakni 

bahasa Arab, mereka tetap tidak mampu menandingi gaya bahasa Al-Qur‟an 

meskipun secara keilmuan para sastrawan Arab mengetahui selak-beluk dan 

penyusunan bahasanya.  

Turunnya Al-Qur‟an dalam bahasa Arab agar memudahkan mereka 

memahami pesan dan kandungan dari ayat-ayat-Nya sebagai mukjizat Nabi 

Muhammad saw., dengan keindahan bahasa dan kandungannya. Sebagaimana 

disebutkan dalam Al-Qur‟an surah Yūsuf/12: 2. 

                                                             

1Lihat QS. Al-Hijr/16: 9; Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur‟an dan Kami 

pulahlah yang memeliharanya. 

2Ahmad Muhammad Al-Haufī, Al-Adāb Al-‘Arabī wa Tārikhuhū (Kairo: Dār Al-Ma‟ārf, 

1977),h.45-46. 

3 Aminullah, Mengenal Sastra Arab (Jakarta: Pustaka Sastra, 2003),h.26. 
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Allah swt. berfirman. 

ٓ أَى نَّا
ّ
َُ كُرۡءَٲنًَّ غَرَتِي  إ ٰـ َ اؼَواكُُۡ تؼَۡلِووُنَ زَمٌۡ  ا م

Terjemahnya: 

Sesungguhnya kami telah menurunkannya (Al-Qur‟an) dalam bahasa Arab agar 
kalian memahami.

4
 

Oleh sebab itu setelah diturunkannya Al-Qur‟an, mereka dibuat terkesima 

dengan gaya bahasa Al-Qur‟an yang begitu indah, yang mereka tidak mampu 

membuat yang serupa dengannya. Hal ini telah dipertegas oleh Allah swt. dalam Al-

Qur‟an surah. al-Isrā‟/17: 88. 

و وَمأَ ِ ِِ ملُْرْءَإنِ لَْ يأَبتِوُنَ تِمِأثْ
 
ٰـذَإ أ َُ ٓ أَن يبَتِوُإ۟ تِمِثْلِ  مجِْنُّ ػلََٰ

 
وسُ وَأ

ّ
لْْ
 
جْتمََؼَتِ أ

 
ائِِِ أ نَ كُل م ََ وْ 

 تؼَْضُِمُْ مِحَؼْضٍ ظَِِيً 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa 
dengan Al-Qur‟an ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa 
dengannya, sekalipun mereka saling membantu.

5
 

Dari penegasan Allah swt. tersebut, orang-oramg kafir tetap mencari celanya, 

bahkan sampai menuduh Nabi Muhammad saw. yang telah membuat-buatnya sendiri. 

Sebagaimana rekaman tuduhan tersebut dalam QS. Hūd/11: 13. 

  َُ ٮٰ فۡتَََ
 
ُُ  ۖأَمۡ يلَُوموُنَ أ  ِ ۡۡ ٰـتٍ  كلُۡ فبَٔۡتوُإْ تِؼَ َ ي و مُفۡتَََ ِ ِِ ثۡ ن دُونِ  وَرٍٍ۬ مِّ تَطَؼۡتُُ مِّ ۡ ُ

 
دۡغُوإْ مَنِ أ

 
وَأ

دِكِيَ  ٰـ ن نُيتُُۡ صَ
ّ
ِ إ للَّا
 
 أ

Terjemahnya: 

Bahkan orang-orang kafir itu berkata: “Dia (Muhammad) yang telah membuat-
buat Al-Qur‟an itu.” Katakanlah: “(jika demikian), datangkanlah sepuluh surah 
semisal dengannya yang telah dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara 
kamu yang mampu selain dari Allah swt. jika kamu adalah orang-orang yang 
benar.

6
 

                                                             

4Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Malik: Al-Qur’an  Terjemah& Asbᾱbun Nuzūl 

(Surakarta: Pustaka Al Hanan, t.th), h.235. 

5Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Malik; Al-Qur’an Terjemah, h.291. 

6Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Malik; Al-Qur’an Terjemah, h.223. 
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Dari tantangan untuk membuat sepuluh surah yang semisal dengannya mereka 

tidak mampu, sehingga Allah swt. menantang jika mereka mampu agar membuat satu 

surah saja. Seperti dalam QS. al-Bāqarah/2: 23 : 

دْغُوإ۟ شُِدََإءَٓكُُ مِّ 
 
و وَأ ِ ِِ ثْ ن مِّ ميْاَ ػلََٰ غَحْدِنََّ فبَتِوُإ۟ ثِسُورَةٍ مِّ ا ىزَا ما ن نُيتُُْ فِِ رَيةٍْ مِّ

ّ
ِ وَإ للَّا

 
ن دُونِ أ

ٰـدِكِيَ  ن نُيتُُْ صَ
ّ
 إ

Terjemahnya: 

Dan jika kamu meragukan al-Qur‟an yang kami turunkan kepada hamba kami 
(Muhammad), maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah 
penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

7
 

Tantangan tersebut tetap tidak mampu dibuat oleh orang-orang kafir meskipun 

hanya satu surah saja. Demikianlah keagungan Al-Qur‟an yang tidak bisa ditandingi 

gaya bahasa dan kandungan maknanya oleh siapapun yang ingin menandinginya. 

Dengan gaya bahasa Al-Qur‟an yang begitu memikat dan tidak ada 

seorangpun yang mampu menandingi keagungan bahasanya sebagaimana dipertegas 

dalam ayat-ayat Al-Qur‟an sendiri, membuat para ahli bahasa terkesima dan banyak 

melakukan kajian-kajian kebahasaan yang terkandung dalam Al-Qur‟an.  

Dalam kajian balagah, kerap ditemukan bahasa-bahasa yang indah dibuat oleh 

manusia dengan sistematika atau rumusan yang telah ditentukan, apakah berbentuk 

syair, nasehat-nasehat, ataupun lainnya. Akan tetapi dari unsur-unsur kandungan 

balagah (seperti bentuk tasybīh, majāz, ataupun berupa funūn al-nuzūm) yang tedapat 

dalam Al-Qur‟an mempunyai sisi kandungan makna yang lebih dalam dan tinggi jika 

disandingkan dengan sastra-satra buatan manusia. Sebagaimana dikatakan al-

Zamakhsyarī yang dikutip oleh Muhammad Abū Mūsa dalam kitab al-Balāgah al-

Qur’aniyah
8
 bahwa: “Tidak didapatkan sesuatu yang lebih baik dari segi perincian, 

                                                             

7Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Malik; Al-Qur’an Terjemah, h.4. 

8 Muhammad Abū Mūsa, al-Balāgah al-Qur’aniyah (Cet. II; Kairo: Maktabah Wahbah, 

1988),h.31. 
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kehalusan, dan yang lebih mengena (makna tepat) selain dari kināyah atau metafora 

Al-Qur‟an. 

Para pengkaji Al-Qur‟an apabila ingin menyelami keindahan bahasa dan  

kandungan maknanya, maka ilmu balagah Al-Qur‟an menjadi alat untuk mengupas 

makna dan menikmati gaya bahasanya yang indah. Hal tersebut dikarenakan ilmu 

balagah dengan tiga unsur besarnya, yaitu; ma’āni, bayān dan badī’ mampu 

mencakup bahasan gaya bahasa Al-Qur‟an dengan kriteria-kriteria yang telah menjadi 

patron dalam pengkajian bahasa Arab.  

Lebih lanjut dengan kajian balagah ini, dapat semakin mendekatkan rasa pada 

kemukjizatan Al-Qur‟an yang setiap kata dan hurufnya mengandung makna 

tersendiri. Maka dari itu, disiplin ilmu balagah tersebut menjadi sarana yang 

mendukung dalam menangkap dengan baik makna setiap kata atau rangkaian tata 

bahasa yang diungkapkan.
9
 

Dalam penelitian ini, penulis akan menelusuri keindahan gaya bahasa dalam 

Juz 29 atau biasa disebut sebagai Juz Tabārak yang diawali dengan surah al-Mulk 

dengan permulaan ayatnya tabārak allażī bi yadihi al mulku. Juz Tabārak ini terdiri 

atas 11 surah yaitu: al-Mulk, al-Qalam, al-Hāqqah, al-Ma‟ārij, Nūḥ, al-Jīn, al-

Muzzammil, al-Muddaṡṡir, al-Qiyāmah, al-Insān, dan al-Mursalāt. 

Juz Tabārak ini di kalangan Indonesia menjadi salah satu juz yang awal 

banyak dihafal oleh para calon penghafal Al-Qur‟an selain dari Juz 30, dengan alasan 

ayatnya masih pendek-pendek sehingga mudah diingat dan dihafal oleh generasi-

generasi hafiz Qur‟an.
10

  

                                                             

9Ali Al Jārim dan Musthafa Amin, al-Balāgah al-Wāḍihah, (Damaskus: Maktabah al Asad, 

1999) h.6. 

10Berdasarkan observasi lapangan pada beberapa Pondok Tahfiz dan beberapa hasil penelitian 

disebutkan bahwa yang termasuk awal-awal dihafal oleh para santri adalah Juz ke 29 dalam Al-Qur‟an, 

diantara hasil penelitian tersebut: Neneng Maelani, Strategi Peningkatan Minat Menghafal Al-Qur‟an, 

GUAU: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam 2, no. 1 (2022): h.444., lihat juga; Milahtul 
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Peneliti mengkaji Juz 29 ini sebagai upaya memberikan informasi i’jāz al-

Qur‟an dengan tatanan bahasanya yang indah dan sarat makna serta edukasi yang 

lebih awal oleh para da‟i atau pembina-pembina tahfiz kepada generasi hafiz terkait 

makna-makna dan keindahan redaksi bahasa yang ada dalam Juz Tabārak ini, 

sehingga menjadi upaya memberikan motivasi dalam menghafal dan upaya 

memahami kandungan Al-Qur‟an. 

Selain itu, dalam Juz 29 ini, kandungan isinya sangat kompleks membahas 

kehidupan, perilaku pribadi maupun sosial, sampai pada pembahasan hari kiamat. 

Pada awal surah al-Mulk, mengajak pembacanya untuk menadaburi alam semesta 

dengan segala keseimbangannya yang akan dapat menyadarkan tentang realitas 

kehidupan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah swt. Kemudian dalam surah al-

Qalam, dibahas tentang perilaku orang-orang yang ingkar terhadap Rasulullah saw. 

dan da‟wah beliau yang humanis.  

Dalam surah al-Hāqqah, disebutkkan tentang kehidupan keberimanan bangsa-

bangsa yang telah dibinasakan agar dapat dijadikan pelajaran khususnya kepada 

orang-orang Quraisy yang menentang seruan Nabi Muhammad saw. Sementara surah 

al-Ma‟ārij membahas tentang orang-orang yang beriman dengan benar beserta 

karakternya. Kemudian dalam surah Nūḥ, dibahas kebalikannya yakni tentang orang-

orang yang durhaka, meninggalkan nabi-nabi mereka, dan gambaran Allah swt. 

memberikan balasan kepada mereka. 

Dalam surah al-Jin, disebutkan tentang manusia dan jin yang taat dan durhaka. 

Surah al-Muzzammil membahas tentang ibadah salat atau tahajjud (hablun min- 

Allah) dan al-Muddaṡṡir tentang dakwah (hablun min al-nās). Sementara tiga surah 

terakhir al-Qiyāmah, al-Insān dan al-Mursalāt membahas tentang hari kiamat dan 

kehidupan surga-neraka. 

                                                                                                                                                                              
Latifah, Manajemen Tahfidz Qur‟an Melalui Problem Based Learning, Al-Mubin: Islamic Scientific 

Journal 2, no. 1 (Maret 2019): h.5. 
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Dari rincian-rincian kandungan surah dalam Juz Tabārak tersebut, 

memberikan pandangan tentang kehidupan dan pelajaran untuk menjalani hidup agar 

dapat selamat di dunia dan akhirat. Informasi-informasi seperti ini sangat dibutuhkan 

di tengah kehidupan yang semakin terbuka dan ramainya perbincangan tentang hari 

kiamat yang sudah dekat. Dengan pertimbangan demikian, mendorong peneliti untuk 

mengakaji Juz Tabārak dari sisi gaya bahasa berupa ṣīgah al-Amr serta tafsirannya.  

Dalam Juz Tabārak ini setelah dianalisis ditemukan banyak ayat-ayat yang 

dihiasi dengan kalam insyā’ dalam ṣīgah al-Amr (perintah) sebanyak 54 ayat dan 

masing-masing bentuk tersebut mengandung makna di luar dari makna aslinya yang 

juga akan dianalisis dalam penelitian ini. 

Kemudian dalam penelitian ini menggunakan dua kitab tafsir yang masyhur di 

Indonesia yakni Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Mishbah karya M. 

Quraish Shihab sebagai kajian utama dalam menelusuri tafsiran ayat yang 

mengandung uslūb kalām insyā’ dalam bentuk al-amr di Juz Tabārak dengan analisis 

penafsiran secara muqāran. Penggunaan dua kitab tafsir ini selain karena sebagai 

tafsir yang mudah dibaca oleh masyarakat Indonesia juga dalam penafsirannya 

bercorak al-‘adābi al-ijtimā’i yang lebih menyentuh kehidupan masyarakat. 

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tiga aspek utama yaitu; ayat-

ayat yang mempunyai kalām insyā’ ṭalabī dengan bentuk ṣīgah al-Amr dalam Juz 

Tabārak, bentuk-makna, dan tafsirannya. Dari paparan yang telah disampaikan 

tersebut, setidaknya demikianlah yang melatar belakangi penulis untuk mengkaji 

kalām insyā’  bentuk al-Amr serta tafsirannya dalam Juz Tabārak. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

dirumuskanlah permasalahan pokok: “Bagaimana tafsir ṣīgah al-Amr dalam Juz 

Tabā rak dengan analisis balagah dan studi komparasi terhadap Tafsir Al-Azhar 
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dengan Tafsir Al-Mishbah?” untuk membahas masalah pokok tersebut maka perlu 

diuraikan sub-sub masalahnya sebagai berikut:   

1. Bagaimana bentuk dan makna ṣīgah al-Amr dalam Juz Tabārak? 

2. Bagaimana tafsir ṣīgah al-Amr dalam Juz Tabārak pada Tafsir Al-Azhar dan 

Tafsir Al-Mishbah ? 

3. Bagaimana hikmah penggunaan ṣīgah al-Amr pada Juz Tabārak? 

C. Pengertian Judul 

Perlu kiranya menjelaskan beberapa maksud dari judul yang akan diteliti 

yakni, “Tafsir ṣīgah al-Amr  dalam Juz Tabā rak (Analisis Balagah dan Studi 

Komparasi terhadap Tafsir Al-Azhar dengan Tafsir Mishbah)” dengan maksud 

menghindari pemaknaan yang beragam dan dapat memfokuskan penelitian pada 

objek kajian. 

1. Ṣīgah al-Amr 

Kata ṣīgah ( صأيـ) betuk jamaknya ṣiyag ( ؽٌ يَ صِأ  ) dalam bahasa Arab berarti 

gaya, macam, bentuk susunan kata atau teks.
11

  

Jadi dapat dikatakan bahwa ṣīgah adalah bentuk kata atau al-kalimah, yang 

mana suatu kata memilki bentuk dan jenis tersendiri. Dari bentuk serta jenis itulah 

yang nantinya dapat mengantarkan pada makna dan kedudukan dari kalimat tersebut.  

Kemudian istilah al-Amr dalam ilmu bahasa Arab diartikan dengan perintah 

atau disebut dengan fi’il amr dengan arti kata perintah.  Jika kita lihat pengetian amr 

menurut ahli bahasa maka akan didapatkan pengertian berikut; 

Pengertian al-Amr: 

12طوة إمفؼل ػل وجَ إلُْٕ تؼلاء إلٔمر ُو
 

                                                             

11Muhammad bin Mukrim bin Alī Abu al-Fadl Jamāluddin ibn Mazūr al-Ansāri al-Ruwaifi‟ī 

al-Ifrīqī, Lisān al-Arab, (Beirūt: Dār al-Sadr, 1414 H), h.443. lihat juga; Adib Bisri dan Munawwir A. 

Fatah, Kamus Al-Bisri: Arab-Indonesia, Indonesia-Arab, (Cet.I, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), 

h.423.  

12Hafni Baki Nashif, dkk. Kitab Qawāid al-Lugah al-Arabiyah (Surabaya: Al-Hidayah, 

2006),h.107. 
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Artinya: 

Al-Amr adalah tuntutan melakukan pekerjaan oleh pihak yang lebih tinggi 
kepada yang lebih rendah/ di bawah. 

Sedang menurut Ulama Balagah: 

13 طوة إمفؼل ػل وجَ الاُ تؼلاء و إلْٕمزإم
 

Artinya: 

Tuntutan untuk melakukan sesuatu kepada yang lebih rendah dan disertai 
paksaan. 

Dalam pengertian tersebut, diketahui bahwa amr adalah suatu tuntutan untuk 

melakukan suatu perbuatan/ pekerjaan yang diistruksikan oleh pihak yang lebih tinggi 

baik dalam hal kedudukan ataupun usia kepada pihak yang lebih di bawah.  

Adapun dalam penelitian ini dengan menggunakan istilah ṣīgah al-Amr 

dimaksudkan pada pengkajian bentuk-bentuk kata perintah yang terdapat dalam Juz 

Tabārak, dengan ṣīgah-nya yakni; bentuk fi’il amr, fi’il muḍāri yang didahului lām 

amr, ism fi’il amr, dan ism maṣdar. Ayat-ayat dengan bentuk ṣīgah al-Amr 

demikianlah yang akan ditelusuri dalam Juz Tabārak dan menemukan maknanya lalu 

menganalisis tafsirannya dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah. 

2. Juz Tabārak 

Penamaan Juz Tabārak sangat identik dengan awalan surah yang terdapat 

pada surah pertama dalam juz ke 29 dalam al-Qur‟an, yakni awalan pada surah al-

Mulk -Tabāraka al lażī biyadihi al-mulk..- yang kemudian juz ke 29 ini juga dikenal 

dengan nama Juz Tabārak. 

Jumlah surah yang tedapat pada juz ke 29 sebanyak 11 surah, yaitu; surah al-

Mulk (surah ke 67 degan jumlah ayat 30), surah al-Qalam (surah ke 68 dengan 

jumlah ayat 52), surah al-Hāqqah (surah ke 69 dengan jumlah ayat 52), surah al-

                                                             

13In‟am Fawwal Akkawi, Mu’jam al-Mufaṣṣal fī ulūm al- Badī’ wa al- Bayān wa al-Ma’āni 

(Lebanon: Dār al-Kutub, 2006), h.216.  



 9 
 

Ma‟ārij (surah ke 70 dengan jumlah ayat 44), surah Nūh (surah ke 71 dengan jumlah 

ayat 28), surah al-Jin (surak ke 72 dengan jumlah ayat 28), surah al-Muzzammil 

(surah ke 73 dengan jumlah ayat 20), surah al-Muddaṡṡīr (surah ke 74 dengan jumlah 

ayat 56), surah al-Qiyāmah (surah ke 75 dengan jumlah ayat 40), surah al-Insān 

(surah ke 76 dengan jumlah ayat 31), surah al-Mursalāt (surah ke 77 dengan jumlah 

ayat 50). Surah-surah tersebutlah yang akan dianalisis ṣīgah al-Amrnya dalam 

penelitian ini. 

3. Analisis Balagah 

Secara etimologi balagah berasal dari kata “توأؽ”  berarti sampai. Sedang secara 

terminologi diartikan dengan sifat dari suatu kalimat dan penutur kalimat 

(mutakallim) sehingga melahirkan kalām balig.
14

  

Sedang pengertian balagah yang popular di kalangan ulama balagah adalah: 

 مطا تل  إمكلام لملتضي إلحال

Artinya: 

Kesesuaian ucapan/tuturan dengan kondisi atau situasi tutur. 

Dari pengertian tersebut, yang dimaksud balagah adalah dengan penggunaan 

bahasa yang jelas baik dari segi makna dan sesuai dengan kaidah bahasa yang tepat.
15

 

Penggunaan bahasa balagah mempunyai berbagai cara mengungkapkannya. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad Hasyīmi juga Ali al-Jārim bahwa bahasa 

balagah adalah kemampuan dalam mengungkapkan suatu makna yang baik dan 

penuturan yang fasih dengan menggunakan ketentuan bahasa atau sistematika bahasa 

yang benar dan jelas serta sesuai dengan situasi pihak yang diperdengarkan dan 

mengandung efek pada pikiran dan hati/perasaan.
16

 

                                                             

14Hafni Baki Nashif, dkk. Kitab Qawāid al-Lugah al-Arabiyah, h.101. 

15Al-Khatib al-Qazwni, al-Idāh fi Ulūmi al-Balāgah, syarah dan komentar oleh Abd al-

Mun’im Khalafaji, juz I, h.41 

16Ali al-Jarim dan Mustafa Amin, al-Balāgah al-Wāḍihah,h 8, lihat juga; Ahmad al-Hasyīmi, 

Jawāhir al-Balāgah, (Beirut: al-Maktabah al-Asriyah, 1999), h.40. 
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Dari beberapa pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa balagah adalah 

bahasa yang diungkapkan secara indah serta cermat sesuai dengan aspek-aspek 

bahasa yang jelas dalam mengungkapkan suatu makna yang dikehendaki oleh 

pembicara (mutakallim) terhadap pihak komunikan. 

Aspek-aspek ilmu balagah tertuju pada tiga kajian khusus yaitu, ilmu Bayān, 

Ma’āni dan Badī’, yang masing-masing aspek tersebut memilki unsur-unsur tertentu. 

Ilmu Bayān membahas tentang bentuk ungkapan dengan kemampuan dalam 

memproduksi sebuah makna pada lafal yang diungkapkan dari berbagai variasi 

uslūbnya, seperti bentuk tasybīh (penyerupaan), hakikat dan majāz, serta bentuk 

kināyah. Sedang ilmu Ma’āni membahas tentang aspek keserasian kalimat pada 

konteks sebuah ungkapan atau proses komunikasi yang dalam kaitannya antara 

makna dengan nilai-nilai keindahan yang ada padanya.
17

  

Adapun ilmu Badī’ dalam pembahasannya lebih kepada nilai estetika baik 

pada teks ataupun pada maknanya, keindahan pada teks atau lafaz mencakup tentang 

al-Jinās, al-Iqtibās dan Sajā’, dan keindahan pada maknanya mencakup tentang 

Tauriyah, Ṭibāq, Muqōbalah dan Husnu al-Ta’līl.
18

 

Adapun dalam penelitian ini berfokus pada ṣīgah al-Amr yaitu bentuk kata 

kerja yang terdapat alam juz 29 (Juz Tabārak), dan penelitian ini menjadi bagian dari 

kajian ilmu ma’āni. Ilmu ma’ani membahas tentang Kalām Khabar dan Kalām 

Insyā’, Qashr, Faṣal dan Waṣal, serta Musāwah, I’jāz dan Iṭnāb. Adapun ṣīgah al-

Amr menjadi bagian pembahasan dalam Kalām Insyā’ Ṭalabī yang akan dikaji dalam 

penelitian ini. 

 

                                                             

17
Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ānī al-Hadis 

(Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 6., lihat juga; Abdurrahman al-Maidani, al-Balaagah 

al-‘Arabiyyah: Asasuha wa ‘Ulūmuha wa Funūnuha (t.d.), h.107. 

18Rumadani Sagala, Balaghah (Lampung; T.t, 2016), h. 90-154, lihat juga; Ahmad al-

Hasyīmi, Jawāhir al-Balāgah fi al-ma’āni, wa al bayān wa al-badī’, h.298. 
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4. Komparasi Tafsir 

Istilah komparasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perbandingan.
19

 

Dalam kajian tafsir dikenal dengan istilah ملأأارن    (muqāran) yaitu perbandingan/ 

komparatif.  

Kajian secara komparasi dalam penelitian ini difokuskan kepada perbandingan 

penafsiran ṣīgah al-Amr dalam Juz Tabārak terhadap dua kitab tafsir yang terkenal di 

Indonesia yaitu pada M. Quraish Shihab dengan karya tafsirnya Al-Mishbah dan 

Buya Hamka dengan karya tafsirnya Al-Azhar yang kemudian dianalisis untuk 

mendapatkan makna yang dikehendaki jika ditinjau dari segi ilmu balagah. 

5. Tafsir Al-Azhar 

Al-Azhar adalah nama sebuah kitab tafsir yang ditulis oleh Buya H. Abdul 

Malik Karim Amrullah (Buya Hamka). Tafsir Al-Azhar mulai ditulis sekitar tahun 

1960 dan terbit pertama kali pada 1967.
20

 Tafsir ini lengkap 30 juz.  

Buya Hamka dalam tafsirnya menggunakan metode tahlīliī, karena dalam 

menguraikan tafsirannya lebih kepada analisis. Dalam tasfir ini juga Buya Hamka 

dalam megambil referensit tidak fanatik pada karya tafsir tertentu dan juga tidak 

fanatik mazhab. Selain itu, Buya Hamka banyak mengutip kitab-kitab baik itu tafsir 

ataupun pada kitab-kitab hadis yang diperlukan dalam penafsirannya.
21

  

Metode tahlīlī yang digunakan dengan mengkaji ayat-ayat dari berbagai aspek 

dan maknanya, menafsirkan sesuai dengan urutan Mushaf Utsmani, menguraikan 

lafaz-lafaz ayat serta menjelaskan arti yang diharapkan, adapun sasaran yang 

diharapkan dan kandungannya adalah unsur balagah atau pada keindahan kalimat, 

                                                             

19Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Cet. III; 

Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 

20Islah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia, dari Dia, Aku, Neutika hingga Ideology 

(Bandung: Teraju, 2003), h.59. 

21Mafri Amir, Literatur Tafsir Indonesia (Tangerang: CV Sejahtera Kita, 2013), h.170-171. 
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serta saling mengaitkan ayat satu dengan ayat lainnya, dan juga tidak meningglkan 

asbāb al-nuzūl ayat.
22

  

 Sementara jika dilihat dari coraknya, maka yang mendominasi dalam tafsir 

Buya Hamka ini adalah juga bercorak al-adābi al-ijtimā’ī, dengan berusaha 

memberikan penafsiran secara memasyarakat, yakni menggunakan bahasa-bahasa 

yang sederhana agar mudah dipahami semua kalangan juga memberikan penafsiran 

sesuai kondisi sosial dan juga kondisi politik yang ada. 

6. Tafsir Al-Mishbah 

Al-Mishbah adalah sebuah nama kitab tafsir yang ditulis oleh M. Quraish 

Shihab degan nama kitabnya Tafsir Al-Mishbah, pesan, kesan dan keserasian al-

Qur‟an yang diterbitkan oleh penerbit Lentera hati dan dicetak pertama kali pada 

November tahun 2000. Tafsir al-Misbah ini berjumlah 15 jilid yang merampungkan 

30 juz al-Qur‟an.
23

  

Metode tafsir yang digunakan dalam Tafsir Al-Mishbah lebih kepada analisis 

(tahlīlī). Penjelasan yang disampaikannya secara teliti dengan banyak mengungkap 

makna kosakata ayat serta menyebutkan tema pokok pada kelompok-kelompok ayat, 

dan menjabarkan penjelasan secara munāsabah ayat serta disertai dalil-dalil dari 

hadis Nabi saw., dan menyajikan penjelasan dengan berusaha mengedepankan 

petunjuk Al-Qur‟an dalam menjawab persoalan-persoalan masyarakat yang ada atau 

yang lebih dikenalnya dengan bercorak al-adābi al-ijtimā’ī.
24

  

Dengan corak yang berupaya langsung menyentuh berbagai persolan di 

masyarakat menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk mengkaji tasfiran-

tafsiran yang ada dalam tafsir tersebut khususnya tafsiran-tafsiran ayat yang 

                                                             

22Ali Hasan al-Arid, Sejarah dan Metodologi Tafsir (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h.41-42. 

23Islah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia, (Cet.I; Yoqyakrta:LKIS, 2013), h.109. 

24Hasani Ahmad Said, Diskursus Munasbah Al-Qur’an pada Tafsir Al-Mishbah (Cet.I; 

Jakarta: Amzah, 2015), h.122-125. 
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mengandung makna perintah yang terdapat dalam Juz Tabārak atau juz ke 29, dengan 

berupaya mengkaji makna seperti apa yang dikehendaki dari ayat-ayat yang ber lafaz 

perintah jika dianalisis tafsiran yang ada dalam Tafsir Al-Mishbah tersebut.  

Dari pengertian judul yang telah dipaparkan sebelumnya telah memberikan 

gambaran ruang lingkup penelitian ini, yakni meneliti ṣīgah al-Amr untuk 

menemukan bentuk dan maknanya serta tafsirannya dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir 

Al-Mishbah, dan terakhir adalah merangkai hikmah-hikmah dari penggunaan ṣīgah 

al-Amr pada Juz Tabārak yang terdiri dari sebelas surah.  

D. Kajian Pustaka 

Kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka. 

Olehnya itu patut bagi peneliti untuk menemukan dan memaparkan kajian-kajian 

yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan dikaji 

dalam tesis ini. 

Setelah ditelusuri sumber-sumber yang ada dan berbagai literatur, tidak 

ditemukan adanya penelitian yang membahas secara spesifik terkait ṣīgah al-Amr 

yang terdapat dalam Juz Tabārak. Ditemukan ada beberapa karya ilmiah yang 

membahas tentang ṣīgah al-Amr tetapi dengan objek penelitin yang berbeda dalam 

Al-Qur‟an, seperti; 

1. Tesis degan judul; “Nilai-nilai Edukasi Ṣiyāg al-Amr dalam QS al-Bāqarah 

(Analisis Perspektif ilmu Balagah)” yang ditulis oleh Mutaillah. Pokok 

pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang ayat-ayat mana saja yang 

tedapat dalam surah al-Bāqarah yang mengandung Ṣiyāg al-Amr, serta 

bagaimana makna dan nilai-nilai edukasi pada ayat-ayat yang mengandung 

Ṣiyāg al-Amr dalam surah al-Bāqarah. Dari penelitian yang telah ada tersebut 

yang membedakan dari penelitian yang akan dilakukan adalah objek kajiannya 

yang berbeda dalam Al-Qur‟an serta titik tumpu penelitiannya yang mengkaji 
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tentang nilai-nilai edukasi yang dikandung pada ayat-ayat Ṣiyāg al-Amr 

sementara dalam pada penelitian ini bertitik tumpu pada tafsir dan makna Ṣiyāg 

al-Amr secara kajian balagah. 

2. Tesis dengan judul; “Ṣiyāg al-Amr dan al-Nahy dalam Penafsiran al-

Zamakhsyarī (Analisis Konseptual dan Pendekatan Balagah) yang ditulis oleh 

Nasri Akib. Pokok pembahasan dalam penelitian tersebut adalah pada 

penafsiran al-Zamakhsyarī tentang ayat-ayat yang mengandung ṣiyāg al-Amr 

dan Al-Nahy serta titik kajiannya pada konsep penafsiran al-Zamakhsyarī. 

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan, sebab dari segi 

objek kajian tafsir berfokus pada Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab 

dab Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Sementara pada kajian yang telah ada 

tersebut fokus kajiannya pada tafsir al-Kassyāf karya al-Zamakhsyarī.  

3. Ditemukan pula sebuah jurnal dengan judul; “Analisis Kalimat Perintah (Amr) 

dalam surah Yāsin dalam Terjemahan Al-Qur‟an Bacaan Mulia HBJ” yang 

ditulis oleh Deni Maulana. Pembahasan dari tulisan tersebut berfokus pada 

surah Yāsin dan pada terjemahan Al-Qur‟an bacaan HBJ, sehingga berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada Juz Tabārak. 

E. Kerangka Pikir 

Dalam merumuskan hipotesis penelitian diperlukan adanya sebuah kerangka 

pikir dalam membuat rumus-rumus penelitian dalam rangka menghasilkan konsep-

konsep berupa proposisi-proposisi yang diharapkan dari hasil penelitian yang 

berkualitas dan berdaya saing.
25

 Dengan adanya kerangka pikir akan memperjelas 

tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam mengolah dan menganalisis data. Berikut 

adalah kerangka pengolahan data yang dilakukan. 

 

                                                             

25 Tim Penulis Karya Tulis Ilmiah UIN Alauddin-Makassar, Pedoman Penelitian Karya Tulis 

Ilmiah, (Cet.II, Makassar; Alauddin Press, 2016), h.15. 



 15 
 

Bagan Kerangka Pikir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari kerangka tersebut tergambar bahwa proses yang dilakukan dalam 

penelitian ini terlebih dahalu menganalisis dan mendeskripsikan ṣīgah al-Amr yang 

ada dalam Juz Tabārak, dengan menemukan bentuk ṣīgah al-Amrnya dan makna dari 

sisi balagah. Penentuan makna dilakukan dengan menelusuri referensi-referensi 

berupa kitab-kitab balagah, kamus-kamus leksikal bahasa Arab, kitab i’rāb Al-

Qur‟an, dan beberapa kitab tafsir sebagai informasi pendukung dalam menentuan 

makna ṣīgah al-Amr. 

Dari bentuk dan makna yang telah didapatkan dari berbagai referensi tersebut, 

selanjutnya melihat tafsirannya dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah. 

Kemudian dari masing-masing penafsiran dikomparasikan untuk melihat sisi 

kesamaan dan perbedaannya atau nilai yang dikandung dari dua penafsiran tersebut. 

Dan terakhir, merangkai hikmah dari penggunaan ṣīgah al-Amr dalam Juz Tabārak. 

 

 

Ṣīgah al-Amr pada  

Juz ke 29 

Hikmah Penggunaan ṣīgah 

al-Amr dalam Juz 29   

Bentuk dan makna 

Ṣīgah al-Amr 

Komparasi Tafsir 

Al-Qur’an dan 

Ilmu Balagah  

Latar Belakang   

 Hasil Penelitian 
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F. Metodologi Penelitian 

Metode yang dimaksud adalah sebuah cara atau teknis pada penelitian yang 

dilakukan. Sedang penelitian sebagai upaya yang dilakukan pada bidang ilmu 

pengetahuan untuk mendapatkan fakta serta prinsip-prinsip ataupun hakikat dari suatu 

ilmu secara sistematis.
26

 

Metodologi penelitian setidaknya mencakup empat hal, yaitu; jenis penelitian, 

pendekatan, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan dan analisis data.
27

  

1. Jenis Penelitian 

Pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa penelitian yang dilakukan adalah 

penelitian kepustakaan (library research). Semua data dikumpukan dan dianalisis 

berdasarkan kerangka penelitian yang telah dirumuskan terhadap sumber-sumber 

kepustakaan yang telah didapatkan. Dari data yang telah dihimpun tersebut 

diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Sumber primer merupakan sumber utama dalam penelitian. Adapaun data 

primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur‟an khususnya pada juz ke 29 yang 

mengandung Ṣīgah al-Amr, Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data yang berasal dari buku, jurnal, hasil-hasil 

penelitian dan dokumen-dokumen lainnya yang  berkaitan dengan penelitian ini.  

Berikut adalah beberapa data sekunder yang ditemukan: 

1) Buku-buku balagah khususnya yang membahas ilmu Ma’āni pada bagian kalām 

insyā’ ṭalabī yang menjadi rujukan teoritis. Di antara buku-buku tersebut adalah 

                                                             

26
Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, Metodologi Khusus Penelitian tafsir, (Cet.I, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 17. Lihat juga:Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2007), h.24. 

27Tim Penulis Karya Tulis Ilmiah UIN Alauddin-Makassar, Pedoman Penelitian Karya Tulis 

Ilmiah, h.118. 
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karya Ahmad al-Hāsyimi dengan judul bukunya Jawāhir al-Balāgah, karya 

Mustafa al-Marāgi dengan bukunya Ulūm al-Balāgah, karya al-Jārim dan 

Mustafa Amin dengan bukunya al-Balāgah al Wāḍihah, karya Ahmad Hasyimi 

dengan bukunya Qawā’id al-Asāsiyah li lugah al Arabiyah, dan yang lainnya.  

2) Kamus-kamus standar bahasa Arab seperti al-Mu’jam al-Wāsit, lisān al-

Arabiyah. Selain kamus juga kitab i’rāb Al-Qur‟an dan beberapa kitab tafsir, 

sebagai alat bantu dalam melakukan analisis dan penentuan makna terhadap 

ayat-ayat ṣīgah al-Amr. 

3) Buku-buku, dokumen-dokumen atau referensi-referensi lainnya yang 

mendukung dan refresentatif sebagai sumber informasi yang sesuai dengan 

judul atau fokus penelitian. 

2. Pendekatan 

Pendekatan ini membicarakan tentang pola pikir yang digunakan dalam 

mengkaji objek penelitian. Paparan yang telah disebutkan sebelumnya telah 

memberikan gambaran bahwa yang menjadi fokus pembahasan adalah pada ayat-ayat 

yang mengandung ṣīgah al-Amr dengan menganalisis bentuk dan kosakata amrnya. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmu tafsir yang mencakup di 

dalamnya kajian linguistik. Pendekatan ini selaras dengan kajian pada bentuk-bentuk 

ṣīgah al-Amr.  

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data lebih awal dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber 

kepustakaan untuk menemukan referensi-referensi yang sesuai dengan penelitian, 

karena penelitian ini bersifat library research. 

Sumber data primernya adalah Al-Qur‟an al-Karīm serta Tafsir Al-Azhar dan 

Tafsir Al-Mishbah, sehingga langkah yang juga dilakukan adalah melakukan 

pembacaan dengan sistematis terhadap ayat-ayat dalam Juz Tabārak yang terdiri dari 
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sebelas surah untuk dapat mengidentifikasi ayat-ayat yang mangandung ṣīgah al-

Amr. Setelah diidentifikasi maka dilakukan pencatatan ayat terhadap bentuk ṣīgah al-

Amr dan nomor ayatnya. 

Setelah pencatatan dilakukan terhadap bentuk yang ditemukan, kemudian 

menganalisis untuk menemukan makna-makna balagah ayat yang mengandung ṣīgah 

al-Amr melalui buku-buku balagah, kamus-kamus, kitab i’rāb Al-Qur‟an dan 

beberapa kitab tafsir. Kemudian melakukan komparasi tafsir ṣīgah al-Amr dalam 

Tafsir Al-Azhar dan Al-Mishbah, dan terakhir mengurai hikmah dari penggunaan 

ṣīgah al-Amr yang ada dalam Juz Tabārak. 

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data-data dari berbagai referensi yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah 

berdasarkan metode penelitian kualitatif, kemudian teknik analisis dan interpretasinya 

adalah dengan menggunakan analisis balagah. 

Berikut langkah-langkah pengolahan dan analisis datanya; 

a. Melakukan pengkategorisasian terhadap ayat-ayat yang mengandung ṣīgah al-Amr 

dalam Juz Tabārak, dan dibuat catatan secara terstruktur untuk memudahkan 

penelitian. 

b. Melakukan pengelompokan berdasarkan bentuk-bentuk ṣīgah al-Amr pada ayat-

ayat yang mempunyai lafal Amr dalam Juz Tabārak. 

c. Setelah data terkelompokkan dengan rapi sesuai dengan bentuknya masing-

masing, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah; 

1) Menelusuri makna lafaz pada ayat-ayat yang mengandung ṣīgah al-Amr melalui 

referensi-refensi ilmu bagalah, ataupun kamus-kamus leksikal bahasa Arab, 

kitab i’rāb Al-Qur‟an dan beberapa kitab tafsir lainnya.  

2) Meninjau kembali maknanya dengan melihat kesesuaian pola antara makna 

ṣīgah al-Amr yang ditentukan dengan konteks ayat Al-Qur‟an. 
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3) Selanjutnya, melakukan komparasi tafsir ayat yang mengandung ṣīgah al-Amr 

dalam Juz Tabārak pada Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah. 

4) Mengurai hikmah dari penggunaan ṣīgah al-Amr dalam Juz Tabārak dengan 

melihat konteks ayat, makna balagah dan tafsirannya. 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk-bentuk dan makna al-Amr (ṣīgah 

al-Amr) yang terdapat dala Juz Tabārak. 

b. Untuk mendeskripsikan tasfiran yang ada dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-

Mishbah terhadap ayat-ayat yang mengandung ṣīgah al-Amr dala Juz Tabārak. 

c. Untuk menganalisis hikmah penggunaan ṣīgah al-Amr pada Juz Tabārak. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

1) Hasil penelitin yang dilakukan diharapkan dapat membawa kontribusi positif 

dalam pengembangan ilmu-ilmu tafsir dan balagah, khususnya pada wawasan 

mengenai ṣigah al-Amr dalam Al-Qur‟an. 

2) Hasil penelitian ini tentu diharapkan dapat membantu bagi peneliti selanjutnya, 

ataupun bagi siapa saja yang menaruh minat dalam kajian bahasa Al-Qur‟an 

khsusnya bagi yang ingin mengetahui ṣīgah al-Amr dalam Al-Qur‟an. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pelengkap yang berkaitan 

dengan tafsir dan makna ṣīgah al-Amr dalam Juz Tabārak. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam 

menelusuri dan mengungkap hikmah dari bentuk-bentuk lafaz khususnya 

bentuk-bentuk al-Amr dalam Al-Qur‟an.  



 
20 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM BALAGAH DAN JUZ TABĀRAK 

A. Perkembangan dan Klasifikasi Ilmu Balagah 

1. Perkembangan Ilmu Balagah 

 Masyarakat Arab pra-Islam hidup dengan kebiasaan saling membanggakan 

kemampuan dalam mengolah bahasa yang indah, sehingga pada momen tertentu 

sering diadakan ekspo seni bahasa yang indah atau semacam sayembara mengolah 

syair dilaksanakan pada saat musim haji tepatnya di beberapa pasar dekat Mekah 

seperti pasar ‘Ukaz, pasar Al-Mijannah dan pasar Zī al-Majās. Pasar-pasar tersebut 

selain menjadi pusat perdagangan juga sebagai pusat informasi. Hasil karya yang 

dinilai terbaik sepuluh besar akan dipamerkan dengan menggantungnya pada dinding 

Ka‟bah yang diistilahkan dengan al-mu’allaqāt al-Asyr.
1
 Seperti karya dari Labīd ibn 

Rabi‟ah: 

ا بَ  تَ نِّ مَ تِ                 ا       َِامُ لَ مُ ا فَ َِوُّ حَ مَ  رُ ويَ إلُّ  تِ فا غَ   2مُِاَ فِرَجَامُِاَو ؾَ  دَ ت

Artinya: 

Rumah-rumah itu telah miring  
Tempat itu sebagai tempat berlindung 
Dengan anugrah itu sang raksasa mengabadikan batu-batu. 

Kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadikan mereka bangga dengan kemampuan 

mengolah bahasanya yang bagus dan indah. Sehingga untuk melemahkan mereka dan 

mau mengikuti seruan Rasulullah saw. dan beriman kepada Allah swt. Al-Qur‟an 

turun dengan bahasa yang sangat indah dan tidak bisa mereka tandingi sebagai 

keagungan dari Al-Qur‟an yang menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad saw. 

                                                             

1Abdullah „Ali Muḥammad, Al-bahṣu al-Balāgī wa Marāhi al-Taṭawwuri (Cet. I; Mesir: 

Matba‟ah al-Amānah, 1933), h.12. 

2 Muḥammad „Ali Al-Ṣubḥī, Al-Mu’allaqāt Al-Asyr (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), h.71. 
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Kemukjizatan Al-Qur‟an dari segi bahasa dapat dirasakan pada keindahan 

bentuk-bentuk lafal dan keagungannya secara artistik. Kecemerlangan susunan-

susunan hurufnya mengandung makna filosofis, spiritual serta pengaruh fungsional 

yang dapat dirasakan.
3
 Meskipun orang-orang Arab sangat pandai dalam mengolah 

bahasanya, tetap mereka tidak dapat menadingi bahasa Al-Qur‟an meskipun bahasa 

Al-Qur‟an adalah bahasa Arab. 

Kemampuan orang-orang Arab dalam mengolah bahasa, memberikan isyarat 

yang jelas bahwa karya-karya sastra mereka –sejak masa Jahiliyah- sangat 

bergelimang dengan unsur-unsur balagah, meskipun pada masa itu secara teoritis 

belum dikenal sebagai sebuah disiplin ilmu yang terdefinisi dengan jelas. 

Kemudian setelah Islam datang dengan terutusnya Nabi Muhammad saw., 

perhatian orang-orang Arab terhadap faṣahah dan balagah mulai tumbuh. Hal ini ini 

disebabkan karena Al-Qur‟an yang agung dengan bahasanya yang indah menjadi 

kitab suci umat Islam yang berperan meningkatkan perhatian terhadap faṣohah dan 

balagah untuk dapat memahami Al-Qur‟an.  

Sebagai kitab suci umat Islam, maka pada saat awal pertumbuhan Islam 

orang-orang Arab banyak berinteraksi dengan Al-Qur‟an sehingga menjadi semakin 

akrab akan gaya bahasa Al-Qur‟an yang sarat dengan balagah. 

Kondisi demikian terus berkembang sampai masa selanjutnya. Di masa Bani 

Umayyah, khitābah, asy’ar semakin berkembang sehingga banyak orang-orang yang 

ahli khitabah pada saat itu, seperti Al-Hajjaj, Sahban Wail, Al-Dimsyiqi, Hasan al-

Basrī dan Wāṣil bin Aṭā‟.
4
 

Kemudian pada masa Bani Abbasiyah, bahasa Arab lalu banyak 

terkontaminasi dengan bahasa luar seperti bahasa Persia, Yunani dan lainnya, yang 

                                                             

3 Ilham Khairi, Al-Qur’an dan Kaligrafi Arab (Jakarta: Logos, 2001), h.2. 

4 Syauqi Dhaef, Taṭawwur wa al-Tarīkh (Qahiroh: Dār al-Ma‟arif, 1999), h.15. 
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mengakibatkan terjadinya asimilasi bahasa. Pada masa ini orang-orang Arab banyak 

menikah dengan bangsa Persia sehingga bahasa Arab sangat memungkinkan dapat 

terwarnai dengan bahasa Persia tersebut.  

Banyak pula ahli bahasa Arab dari Persia yang datang ke masyarakat Arab 

seperti Abu Ali Al-Farisi, Ibn Juna, Sibawaih. Kondisi tersebut mengakibatkan 

bahasa Arab mempunyai beragam dialek yang terjadi pada beberapa tempat seperti 

Baghdad, Mesir, Damaskus dan Persia.
5
 

Kemunculan beragam dialek pada bahasa Arab, mendorong para orang-orang 

Arab untuk kembali memurnikan bahasa Arab yang asli yang ditandai dengan 

disusunnya ilmu nahwu dan ṣaraf,  kemudian setelahnya muncul pula ilmu balāgah.  

Awal kemunculan ilmu balagah belum terstruktur dengan baik, sampai 

kemudian disepakati bahwa ada tiga pokok bahasan dalam ilmu ini; ilmu bayān, ilmu 

ma’āni dan ilmu badī’. Tokoh pertama yang menulis buku tentang ilmu bayān adalah 

Abu „Ubaidah dengan karyanya “Majāz Al-Qur’an”, kitab tentang ilmu ma’āni 

pertama ditulis oleh Al-Jāhiz dengan karyanya “I’jāz Al-Qur’an”, dan yang pertama 

menulis tentang ilmu badī’ adalah karangan ibn al-Mu‟tāz dan Qudāmah ibn Ja‟far.
6
 

Kemudian masa selanjutnya muncul seorang ahli balagah yang masyhur yaitu, 

Abd Qōhir al-Jurjāni (w. 471 H) dengan karyanya dalam ilmu ma’āni adalah “Dalāil 

Al-I’jāz” dan karyanya dalam ilmu bayān adalah “Asrār Al-Balāgah”.
7
 Dan 

setelahnya itu terus mengalami perkembangan sampai masa modern yang bermula 

pada abad ke 14 H, dan dilakukan rekonstruksi dengan memperbanyak contoh serta 

praktikum untuk lebih memudahkan bagi siapa yang mempelajarinya. 

 

 

                                                             

5 Aminullah, Mengenal Sastra Arab (Jakarta: Pustaka Sastra, 2003), h.67. 

6 Aminullah, Mengenal Sastra Arab, h.80-82. 

7 Mulla Kātib, Kasyīf al-Zunūn (Kairo: Dār Al-Tibā‟ah al-Misriyyah, 274 H), h.173.  



 23 
 

2. Klasifikasi Ilmu Balagah 

a. Defenisi Ilmu Balagah 

Secara bahasa balagah berasal dari kata “ توأؽ”  berarti sampai,
 8

 yang memiliki 

arti yang sama dengan وصأل. Sedang secara istilah diartikan dengan sifat dari suatu 

kalimat dan penutur kalimat (mutakallim) sehingga melahirkan kalām balig.
9
 Ucapan 

yang dituturkan tersebut adalah tuturan yang baik (fasih) dan sesuai dengan maksud 

dan makna yang dikehendaki, sebagaimana disebut dalam sebuah bahasa;  باإمشأ   تحوأؽ

.artinya, seseorang telah sampai pada tujuannya/ maksudnya أٔي وصل إٕلى مرإدٍ
10

 

Adapun pengertian balagah yang popular di kalangan ulama balagah adalah: 

 مطا تل  إمكلام لملتضي إلحال

Artinya: 

Kesesuaian ucapan/tuturan dengan kondisi atau situasi tutur. 

Dari pengertian tersebut, yang dimaksud dengan balagah adalah penggunaan 

bahasa yang jelas, baik segi makna dan sesuai dengan kaidah bahasa yang tepat.
11

 

Sementara dalam Al-Qur‟an kata balagah diartikan dengan “dewasa” seperti 

dalam surah al-Ahqāf/ 46: 15. 

يَ ً .…  ٍُ وَتوَؽََ أٔرتؼَِي ُ َ  حَتَّا إٕذإ توَؽََ أٔشُدا

Terjemahnya:  

…. sehingga apabila telah dewasa dan sampai empat pulu tahun (umurnya). 

Penggunaan bahasa balagah mempunyai berbagai cara mengungkapkannya. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Aḥmad Hasyīmi juga Ali al-Jārim bahwa bahasa 

                                                             

8Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia Al Bisri (Cet.I, 

Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), h.40. 

9Hafni Baki Naṣif, dkk. Kitab Qawāid al-Lugah al-Arabiyah, h.101. 

10Abu Al-Fadl Jamaluddin Muḥammad ibn Mukrim ibn Manzur, Lisān Al-Arab (Cet.III; 

Beyrut: Dār ṣadr, 1944), h.419. 

11Al-Khatib al-Qazwni, al-Idāh fi Ulūmi al-Balāgah, syarah dan komentar oleh Abd al-

Mun’im Khalafaji, juz I, h.41. 
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balagah adalah kemampuan dalam mengungkapkan suatu makna yang baik dengan 

penuturan yang fasih dan menggunakan ketentuan bahasa atau sistematika bahasa 

yang benar, jelas serta sesuai dengan situasi pihak yang diperdengarkan dan 

mengandung efek pada pikiran dan hati/perasaan.
12

 

Al-Aṣfahānī ketika menjelaskan lafal كأولًْ تويـًأا  dalam surah an-Nisā ayat 63 

menyebutkan bahwa perkataan yang baligh adalah mengandung dua unsur yaitu, 

pertama bahasa yang diungkapkan adalah sesuai dengan tema bahasan, kesesuaian 

dengan makna yang diinginkan. Kedua pada kandungan kata yang balig yang dapat 

diterima dengan baik oleh lawan bicara.
13

 

Suatu bahasa dapat dilihat nilai balagahnya apabila suatu kalām itu dapat 

memenuhi keinginan berdasarkan situasi dan kondisinya dan memperhatikan 

faṣāhahnya setiap lafal yang tidak menyalahi aturan tata bahasa. Dalam aspek bahasa 

tidak mengandung kata-kata yang garīb (asing), dan aspek ṣarafnya tidak 

bertentangan dengan qiyās, seperti penggunaan lafal إلٔجوأأل karena secara qiyās 

lafalnya dalah  ّإلٔجأل, dan aspek rasa bahasa (zauq) bebas dari tanāfur atau berat 

dalam pengucapannya.
14

 

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa balagah adalah 

bahasa yang diungkapkan secara indah serta cermat sesuai dengan aspek-aspek 

bahasa yang jelas dalam mengungkapkan suatu makna yang dikehendaki oleh 

pembicara (mutakallim) terhadap pihak komunikan. 

 

 

                                                             

12Ali al-Jārim dan Musṭafa Amin, al-Balāgah al-Wādihah (Beyrut: Dār al-Ma‟ārif, 1999), h. 

8, lihat juga; Ahmad al-Hasyīmi, Jawāhir al-Balāgah fi al-Ma’āni wa la-bayān wa al-badī’ (Beirut: al-

Maktabah al-Asriyah, 1999), h.40. 

13Rābih Dūd, Al-Bālagah ‘Inda al-Mufassirīn Hattā Nihāyat al-Qarn al-Rābi’ al-Hijrī (Kairo: 

Dār Fajr, 1997), h.15. 

14Al-Rabi‟ī Muḥammad „Ali Abdu Khāliq,  Al-Balāgah al-Arabiyah wa Sāiluha wa Gāyatuha 

fi al-Taswīr al-Bayānī (Alexan: Dār Ma‟ārif al-Jāmi‟iyyah, 1989), h.3. 
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b. Pembahasan Pokok Ilmu Balagah 

Ilmu balagah dalam kajiannya membahas tiga aspek pokok, yaitu ilmu Bayān, 

Ma’āni dan Badī’. Berikut adalah pembahasannya: 

1) Ilmu Bayān 

a) Pengertian Ilmu Bayān 

Secara bahasa kata bayān berati jelas atau terbuka. Jika disebut sebagai ilmu 

Bayān maka diartikan sebagai ilmu yang mempelajari cara dalam mengemukakan 

kalām atau gagasan dengan berbagai redaksinya. Seperti yang dikatakan oleh Akhdari 

bahwa ilmu ini mempelajari tentang tata cara mengungkapkan suatu maksud 

pembicaraan dengan beragam bentuk redaksi agar makna yang dikandung dapat 

sampai kepada lawan bicara.
15

 

Jadi secara sedehana ilmu Bayān dapat diartikan dengan ilmu yang 

mempelajari tentang pengungkapan gagasan dengan beragam caranya. 

b) Bidang Kajian Ilmu Bayān 

Dalam ilmu bayān ada tiga poin bahasan yaitu, tasybīh, majāz dan kināyah. 

(1)  Tasybīh  

Tasybīh secara bahasa berari tamṡil artinya penyerupaan, penggambaran atau 

perumpamaan. Pengertian tasybīh menurut ahli bahasa adalah penyerupaan antara 

dua perkara yakni musyabbah dan musyabbah bih yang perysarikatkan pada satu 

makna (wajhu syibah) dengan menggunakan perangkat berupa adāt al-tasybīh.
16

 

Tasybīh ini memiliki empat macam rukun, yaitu;  

 Musyabbah, yakni sesuatu yang akan diserupakan. 

 Musyabbah bih, sesuatu yang diserupai. 

 Wajhu al- syibah, sifat dari dua hal yang diserupakan. 

                                                             

15Mamat Zaenuddin dan Yayan Nurbaya, Pengantar Ilmu Balagah (Bandung: Refika 

Aditama, 2007), h.15. 

16 Mamat Zaenuddin dan  Yayan Nurbaya, Pengantar Ilmu Balagah, h.21. 
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 Adāt al-tasybīh, huruf atau kata yang digunakan untuk menyerupakan. 

Adātnya ada beberapa macam, yaitu; pertama dari hurf, yaitu:  إمكأ  dan   َن, 

kedua dari isim, yaitu  ,يماثأل dan ketiga dari fi’il, yaitu  مماثأل, نحأو, مشأات , مثأل

يحاكى, يضارع ,يشاتَ . 

Contoh dari bentuk tasybīh adalah: 

ححُ فِ إلحسُنِ وَ إٕن َن أُٔوَدَ إلُ  َُ إمصُّ ا  حا رُبا ميَلٍ كَََ ه
17

 

Artinya: 

Sering kali malam itu indah seperti pagi walaupun sehitam toga. 

Apabila dianalisis rukun, maka ditemukan bahwa; musyabbahnya adalah 

ḍāmir pada kata ka annahu yang kembali kepada al-laili, musyabbah bihnya adalah 

as-subhi, wajhu syibahnya adalah al-husnu, dan adāt al-tasybīhnya adalah ka anna. 

(2)  Majāz 

Majās secara bahasa berasal dari kata jāza جأأاز yang berarti melampaui, 

melalui atau melewati.
18

 Sedang secara istilah adalah lafal yang digunakan pada arti 

yang bukan sebenarnya (mengganti arti sebenarnya dengan arti baru), sebab adanya 

qarīnah yang mencegah dari arti yang semestinya.
19

 

Pembagian majāz ada dua macam, yaitu majās ‘aqli dan majās lugawi. 

(a)  Majāz ‘Aqli 

Majāz ‘Aqli yaitu penyandaran kata kerja (fi’il) atau kata yang serupa dengan 

fi’il kepada fā’il yang bukan perbuatannya atau penyandaran fā’il pada maf’ul atau 

pada sebaliknya menyandarkan maf’ul pada fa’ilnya.
20

 

Contoh: 

                                                             

17Ali Al Jārim dan Musṭafa Amin, Al-Balāgatu al-Wāḍihah (Cet. X; Mesir: Dār al-Ma‟ārif, 

1951), h.17. 

18Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia Al Bisri, h.91. 

19Maman Dzul Iman, Buku Pintar Untuk Memahami Balagah (Yogyakarta: Deeppublish, 

2016), h.132. 

20Ali Al Jārim dan Musṭafa Amin, Al-Balāgah al-Wāḍihah, h.77. 



 27 
 

دِ صَائٌم  ُِ إ  نَََارُ إمزا

Artinya: 

Siangnya Zahid berpuasa 

Pada contoh tersebut, puasa disandarkan pada siang, padahal yang menjadi 

pelaku adalah Zahid sebagai orang yang berpuasa, dan siang yang sebagai sandaran 

tidak berpuasa. 

(b)  Majāz lugāwī 

Majāz lugāwī adalah penggunaan lafal tapi tidak dimaksudkan pada makna 

yang sebenarnya, karena disebabkan adanya sebab yang mencegah pemberian makna 

yang sebenarnya. Majāz lugāwī ada dua macam yaitu, majāz mursal (sebagai lafal 

yang dipakai yang tidak pada makna aslinya sebab adanya alaqah ghairu 

musyabbahah yaitu hubungan bukan perumpamaan yang disertai qarīnah yang 

menghalangi pada makna aslinya), dan al-isti’ārah (sebagai tasybīh yang dibuang 

salah satu dari sisi tasybīhnya, dibuang wajib syarahnya atau alat tasybīhnya atau 

sederhananya adalah pinjaman).
21

 

Contoh majāz mursal:  

ٍ ما تسُُِّ إلٔضَامِعُ  ذَإ إمؼَيُ رإحَتْ وَهَي ػيٌَْ ػلَ إلوََى             فوَيسَ ثسِِّ
ّ
22إ

 

Artinya: 

Apabila mata telah tenang dan menjadi mata-mata terhadap segala yang di hati, 
maka bukanlah suatu rahasia pa-apa yang tertutup oleh tulang rusuk. 

Pada contoh tersebut, kata al-‘ain yang pertama digunakan dengan makna 

yang sebenarnya yaitu mata, sedangkan kata yang ‘ain yang kedua adalah diartikan 

dengan mata-mata. Karena mata adalah bagian dari mata-mata itu sendiri dan menjadi 

                                                             

21Aḥmad al-Hasyīmi, Jawāhir al-Balāgah fī al-Ma’āni wa al-Bayān wa al-Badī’ (Beirut: 

Darul Fikri, 1994), h.302. 

22Ali Al Jārim dan Musṭafa Amin, al-Balagah al-Wāḍihah, h.93. 
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alat utama dalam memata-matai, olehnya itu al-‘ain digunakanlah untuk makna 

secara keseluruhan.
23

 

Contoh al-isti’ārah: 

 رَإيتُْ أُٔدإ فِ إمفصل 

Artinya: 

Saya melihat Singa di dalam kelas. 

Asal ungkapan sebenarnya yang dimaksud adalah; رأٔيأت رجألا عاػأا كَُٔأد فِ  

 ,(aku melihat laki-laki pemberani seperti Singa di dalam kelas)  إمفصأأأل

musyabbahahnya adalah رجأأل dibuang, juga adāt tasybīhnya َف  dan wajhu 

syibahnya عاػأأا dibuang, lalu didatangkan qarīnah bahwa yang dimaksud Singa 

adalah laki-laki pemberani. 

(3)  Kināyah 

Kināyah dimaksudkan sebagai kiasan sebagaimana bentuk majāz dan 

isti’ārah, bedanya adalah jika kināyah dapat dimaknai secara hakiki dan juga dapat 

dimaknai dengan makna lazimnya.
24

 Kināyah dari segi maknanya terbagi menjadi 

tiga bagian, yaitu kināyah mauṣūf, kināyah sifat dan kināyah nisbah: 

(a)  Kināyah Mauṣūf 

Kināyah Mauṣūf yaitu kināyah yang mukanna ‘anhu-nya berupa mauṣūf. Pada 

kināyah ini mensyaratkan sifatnya yang khusus untuk mauṣūf. 

Contoh: 

 إتِ وَ ذَ  ومن ارِ حَ إمحِ  ةِ رَ اخِ مَ  إٕلى إءِ رَ حْ إمصا   ِ يَ يْ فِ َُ  من رِ فَ إمسا وَ  لالِ تِ هْ إلْٕ  لُ ائِ َُ وَ  تُ رَ وّ طَ تَ   

َ  إٕلى لِ يْ ِِإمصا   وإءِ إمَِ ياتِ ت

Artinya: 

Alat transportasi dan perjalanan telah berubah dari perahu padang pasir menjadi 
pembelah lautan, dan dari kendaraan meringkik menjadi anak-anak udara. 

                                                             

23Ali Al Jārim dan Musṭafa Amin, al-Balagah al-Wāḍihah, h.94. 

24Aḥmad al-Hasyīmi, Jawāhir al-Balāgah fī al-Ma’āni wa al-Bayān wa al-Badī’, h.290. 
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(b)  Kināyah Ṣifah 

Kināyah Ṣifah adalah kināyah yang berupa sifat. Mukanna ‘anhu-nya berupa 

sifat yang menetap di mauṣūf-nya (menentukan sifat untuk mauṣūf). Kināyah ṣifah ini 

terbagi menjadi dua, yaitu: 

 Kināyah Qarībah yaitu kināyah yang perpindahan makna dari lafaz yang di 

kinayahkan (mukanna‘anhu) kepada lafaz kināyah (mukanna bih) tanpa 

melalui perantara. 

Contoh: 

َُ وَ سُ ًْ وَ وكَ  ,لٌ يْ وِ طَ  َُ تُ وْ ثَ  نلَا فُ  َ  ٍُ إؤُ ذَ وحِ  ,ةٌ يَْ حِ نَ  ت  يُ ظِأغَ  , ِ امَأإملَ  لُ يأْوِ طَ  ُأو أٔي َِ دميْ لَ مِ  عُ تسِّ ي

 مِ دَ إملَ  يُ حِ نَ  ,سِ أِ إمرا 

Artinya: 

Fulan panjang bajunya, besar songkoknya, dan luas sepatu untuk kakinya yang 
bermakna perawakannya tinggi, besar kepala, besar telapaknya. 

Dalam Al-Qur‟an bisa dilihat contohnya pada surah Nūh/71: 7 

ۡـشَأأوۡإْ ثِ  تَ ۡ ُ
 
أأمۡ وَأ ٓ ءَإذَإنَِِ ِِ فِأأرَ مَُِأأمۡ جَؼَوأُأوٓإْ أَصَأأأٓحِؼَُِمۡ  ۡـ ُمۡ مِتَ ُۡ نِّّ كُُامَأأا دَغَأأوۡ

ّ
وإْ وإ ُمۡ وَأََُُّّ َُ يَأأا

تكِۡدَار   ۡ ُ
 
وإْ أ تَكۡبََُ ۡ ُ

 
   إوَأ

Terjemahnya: 

Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka (kepada iman) agar Engkau 
mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam 
telinganya dan menutupkan bajunya (kemukanya) dan mereka tetap 
(mengingkari) dan menyombongkan diri dengan sangat.

25
 

 Kināyah ba’īdah, yaitu kināyah yang perpindahan makna dari lafal yang di 

kināyahkan (mukanna ‘anhu) kepada lafal kināyah (mukanna bih) melalui 

perantara. 

Contoh: 

 yang bermakna “banyak abunya.” Maksud perkataan tersebut tidak نثأي إمرمأاد

dimaksudkan pada makna sebenarnya, melainkan makna lain yang menjadi 

                                                             

25Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Malik; Al-Qur’an  Terjemah, h.570. 
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kelazimannya. Maksudnya adalah seorang yang banyak abunya yakni sering 

menyalakan api, yang berarti banyak memasak, orang yang banyak memasak artinya 

memiliki banyak tamu, orang yang banyak tamunya bisa dimaksudkan sebagai orang 

yang dermawan. 

(c)  Kināyah Niṣbah 

Kināyah Niṣbah yaitu kināyah yang mukanna ‘anhu-nya atau lafal-lafal yang 

dikinayahkan adalah mauṣūf. 

Contoh: 

 فَ  بِ احِ صَ  نْ مِ  بٌ رِّ لَ تَ مُ  
ّ
 بْ را لَ تَ أَ  مْ مَ  ءُ لَا يَ إلَ  َِ فِ طْ غَ  ِِ       تَ شَ مُ  إذَ ا

Artinya:  

Aku (selalu) mendekati sahabatku, namun jika kesombongan mengalir 
dalam emosinya maka aku tidak menghampirinya. 

Lafal emosi pada contoh ini dimaksudkan pada orangnya.  

2) Ilmu Ma’ānī 

a) Pengertian Ilmu Ma’ānī 

Kata ma’ānī dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak ّمؼأان yang asal katanya 

adalah غأي  yang artinya adalah maksud dari sesuatu.
26

 Adapun menurut Al-Aṣfahāni 

menyebut bahwa kata tersebut mengandung arti sebagai menampakkan kandungan 

dari sebuah kata.
27

  

Oleh para pakar memberikan pengertian terminologinya seperti dari 

Abdurrahman Al-Maidāni bahwa: Ilmu Ma’ānī adalah ilmu yang mengkaji hal ihwāl 

dari sebuah kata Arab yang menunjukkan informasi akan pilihan yang sesuai dengan 

situasi pihak yang diajak bicara, yang diamana setiap perkataan yang muncul adalah 

                                                             

26Aḥmad bin Fāris bin Zakariyyah al-Qiswaini, Mu’jam Maqāyis al-Lugah (T.t: Dār al-Fikr, 

1979) h.146. 

27Abū al-Qāsim al-Husain bin Muḥammad al-Rāgib al-Aṣfahāni, Al-Mufradāt fi Garīb al-

Qur’an (Beyrut: Dār al-Qalam, 1412 H) h.590. 
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perkataan yang diharapkan karena beradap dan juga fasih.
28

 Pendapat lain dari Al-

Qazwaini mengatakan bahwa: Ilmu Ma’ānī adalah ilmu yang mempelajari situasi 

lafal yang sesuai dengan kondisinya.
29

 

 Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu ma’ānī adalah 

ilmu yang mempelajari lafal bahasa Arab yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat 

lafal disampaikan atau kesesuaian kalimat dengan konteksnya.  

Adapun lafal kajian yang dimaksud adalah bentuk susunan kalimat bahasa 

Arab, seperti penggunaan nakīrah-ma’rīfah, taqdim-ta’khir, hafzul harf (membuang) 

dan lain sebagainya. Ilmu ini adalah ilmu yang amat penting ketika ingin memahami 

lebih baik makna dari Al-Qur‟an. Seperti dikatakan oleh Al-Zamakhsyarī bahwa: 

“tidak ada seseorang yang mampu menelusuri jalan-jalan tafsir dan menyelami 

kedalaman makna dari Al-Qur‟an melainkan ia yang ahli dalam dua ilmu Al-Qur‟an 

yakni ilmu bayān dan ilmu ma’ānī.”
30

 

Dalam ilmu ma’ānī ini dalam susunannya ada dua bagian yaitu; musnad ilaih/ 

mahkum ‘alaih dan mahkum bih. 

 Musnad ilaih/ mahkum ‘alaih adalah lafal-lafal yang dinisbatkan padanya 

hukum, pekerjaan dan kondisi. Musnad ilaih ini ada di beberapa tempat yaitu 

pada fā’il, na’ib fā’il, mubatada’, isim kāna dan teman-temanya, isim inna 

dan teman-temannya, maf’ul pertama dari ẓanna, maf’ul kedua dari ra’ā’ juga 

sejenisnya.  

 Mahkum bih adalah seperti fi’il, ṣifah dan semacamnya yang bersandara 

kepada musnad ilaih. Mahkum bih ditemukan posisinya pada beberapa tempat 

yaitu; Mubtada’ Khabar, isim fi’il, khabar kāna dan semacamnya, khabar 

                                                             

28 Abdurraḥman al-Maidāni, Al-Balagah Al-Arabiyah, h.107. 

29Muhammad bin Abdurrahman bin Umar Jalaluddin al-Qazwaini, Al-Idāh fī Ulūm al- 

Balāgah (Cet.III; Beyrut: Dār al-Jabīl, T.th), h.51-52. 

30 Al-Zamakhsyari, Muqoddimah Al-Kasysyāf (Cet.III; Beyrut: Dār al-Kitāb, 1407 H), h.2.  
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inna dan semacamnya, maf’ul kedua dari zanna dan maf’ul ketiga dari ra’ā’ 

dan sejenisnya. 

b) Pokok Pembahasan Ilmu Ma’ānī 

Ilmu ma’ānī sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang 

pengungkapan suatu ide atau apa yang hendak disampaikan menjadi sebuah ucapan 

atau kalimat yang sesuai dengan keadaan. Ilmu ini dalam pembahasannya meliputi; 

kalām (kalām khabar dan kalām insyā’), i’jāz dan ‘iṭnāb, waṣl dan faṣl, musāwah, 

qaṣr, dzikr dan hazf.
31

 

Dari sekian banyak pembahasan dalam ilmu ma’āni, yang akan dibahas pada 

bagian ini adalah tentang kalām yang mencakup kalām khābar dan kalām insyā’.  

(1)  Kalām Khabar 

(a)  Pengertian Khabar 

Pengertian khabar secara bahasa adalah berita, kabar atau keterangan.
32

 

Sedang menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Al-Hasyīmi bahwa 

khabar adalah sebuah perkataan atau kalimat yang mengandung kebenaran ataupun 

dapat berupa kebohongan pada isinya tentang suatu realitas atau peristiwa  yang tidak 

mesti berupa ucapan.
33

 

berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa khabar adalah 

informasi yang mengandung dua kemungkinan, bisa benar dan juga bisa salah yang 

disesuaikan dengan realitas yang ada dan ungkapan tersebut ada setelah terjadinya 

suatu tindakan. Misalnya dikatakan: “seseorang itu telah memenangkan lomba 

membuat puisi”, ungkapan tersebut hadir setelah seseorang yang dibicarakan dan 

menyampaikannya sebagai informasi itu telah dilakukan.  

                                                             

31Mamat Zainuddin, Pengantar Ilmu Balāgah (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 79. Lihat 

juga: Abdurrhamn Hasan al-Maidāni, Uṣū ṣuhā wa ‘Ulūmuha wa Funūnuhā, Jild I (Damaskus: Dār al-

Qolam, 1996). Lihat Juga: Ali al-Jarim dan Mustafa Amin, al-Balāgah al-Wādihah, h.369-372. 

32Ahmad Warson al-Munawwir, Kamus al-Munawwir (T.t; T.p, 1984), h.138. 

33Ahmad al-Hasyīmi, Jawāhir al-Balāgah fī al-Ma’āni wa l-Bayān wa al-Badī’, h.53. 



 33 
 

(b)  Pembagian Kalām Khabar 

Penggunaan kalimat khabar ini ada tiga macam sebagaimana disebut oleh „Alī 

Al-Jārim dan Muṣṭafā Amīn yaitu: pertama; khabar ibtidā’i yang penyampaian 

informasinya tidak memerlukan penegasan. Kedua; khabar ṭalabī yang 

penyampaiannya diselipkan penegasan berupa qad, inna atau sejenisnya karena 

disebabkan mukhāṭabnya merasa ragu akan suatu informasi yang disampaikan. 

Ketiga; khabar inkāri yang penyampaiannya disertai dengan penguat yang dapat 

berupa qasam, nun taukīd dan semacamnya karena disebabkan mukhāṭabnya tidak 

mempercayai informasi yang disampaikan.
34

  

Adapun tujuan dari pengungkapan kalimat khabar ini yang menjadi maksud 

dari suatu ungkapan yang dimana makna yang dikandungnnya dapat berupa:  

 Istirhām (mengharap belas kasihan) 

Contoh: 

ًِيْؼًا            أَ تيَتُْ  لُ          جُرْمًا شَ ُْ  وَإهتَْ نِوْؼَفْوِ أٔ

Artinya:  

Aku telah melaukan suatu kesalahan               

Dan engkau adalah orang yang sangat pengampun. 

 Izzāru al-ḍa’fi (memperlihatkan kelemahan) 

Contoh: 

ؼِي إٕلى ترُْ   جُمانكدَْ أٔحْوَجَتْ سََْ

Artinya: 

Benar-benar pendengaranku membutuhkan penterjemah. 

 Izzāru at-Tahassur (memperlihatkan kesedihan atau kekecewaan) 

Contoh: 

                                               ؿدََرْتَ ي مَوْتُ كُْ أٔفٌْيَتَ مِن ػدََدٍ  

                                                             

34„Alī Al-Jārim dan Muṣṭafā Amīn, al-Balāgah al-Wāḍihah, h.372-375. 
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Artinya:  

Yaa kematian, engkau khianat. sudah berapa banyak jiwa yang kau renggut. 

 Al-Fakr (bermaksud membagga-banggakan) 

Contoh: 

مَا نَيِْ نََّزِلُ  ايِ تيََْ إمسِّ  ػل أٔه

Artinya: 

Sesungguhnhya aku tenang di antara dua bintang yang tinggi. 

Masing-masing dari contoh yang telah disebutkan tersebut mengisyaratkan 

makna tertentu yang dikehendaki oleh pembicara kepada pihak yang diajak bicara 

yang sesuai dengan situasi yang ada.  

(1)  Kalām Insyā’ 

(a)  Pengertian Insyā’ 

Pengertian insyā’ secara bahasa berasal dari kata ansya’a- yunsyi’u yang 

berarti penyusunan, pendirian, penulisan.
35

 Sedang pengertian secara istilah 

sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Al-Hasyīmi adalah sebuah kalimat yang 

tidak mengandung maksud benar ataupu salah pada isi ungkapannya.
36

 

Dari pengertian yang ada tersebut dapat dipahami bahwa insyā’ adalah 

ungkapan yang isinya tidak mempunyai unsur benar ataupun salah. Misalnya 

dikatakan: “berangkatlah!”, ungkapan tersebut tidak dapat dikatakan benar ataupun 

salah atau dusta, sebab yang diharapkan dari ungkapan tersebut adalah berupa 

tindakan yang perlu dilakukan ataupun sebaliknya dan dikatakan sebelum tindakan 

yang diharapkan itu terjadi. 

 

 

                                                             

35 Ahmad Warson al-Munawwir, Kamus al-Munawwir, h.147. 

36 Aḥmad al-Hasyīmi,  Jawāhir al-Balāgah fī al-Ma’āni wa al-Bayān wa al-Badī’, h.75. 
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(b)  Pembagian Kalām Insyā’ 

Kalām insyā’ dalam pembagiannya ada dua yaitu insyā’ ṭalabi dan insyā’ 

ghairu ṭalabi. 

 Insyā’ Ṭalabī 

Insyā’ ṭalabī adalah ungkapan yang menghendaki terjadinya sesuatu dan 

belum terjadi ketika kalimat itu diucapkan.
37

 Pengertian tersebut memberikan 

penjelasan bahwa insyā’ ṭalabī adalah ungkapan yang menghendaki suatu tuntutan.  

Tuntutan yang dimaksud adalah terjadinya suatu tindakan setelah uangkapan 

diberikan atau dilontarkan. Kalimat-kalimat yang masuk dalam kategori ini ada lima 

macam yaitu; amr (perintah), nahyi (larangan), istifhām (pertanyaan), tamannī 

(angan-angan yang sulit terjadi), dan nidā’ (panggilan atau seruan). 

Berikut adalah pembagiannya: 

 Amr (perintah) 

Bentuk amr adalah suatu kalimat perintah yang menghendaki padanya suatu 

tindakan yang dimana perintah tersebut dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya 

kepada pihak yang lebih rendah.  

Amr dalam jenisnya ada empat macam ṣīgah sebagaimana dikemukakan oleh 

Ali Al-Jārim dan Mustafa Amin, yaitu: fi’il amr, fi’il muḍāri yang didahului lām al-

amr, ism fi’il amr dan maṣdār yang mengandunga arti perintah. Bentuk amr tersebut 

juga mengandung makna diluar dari makna aslinya yang dapat diketahui dari susunan 

lafalnya. Makna yang bisa muncul seperti al-irsyād (berarti bimbingan), al-iltimās 

(berarti tawaran), al-du’a (berarti permintaan/ permohonan), al-takhyīr (berarti 

pilihan), al-taṣwiyyah (berarti menyamakan), dan makna lainnya yag bisa muncul.
38

  

 

                                                             

37 Aḥmad al-Hasyīmi, Jawāhir al-Balāgah, h.170. 

38 Aḥmad al-Hasyīmi, Jawāhir al-Balāgah, h.172-173. 
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 Nahy (larangan) 

Secara bahasa nahy artinya melarang atau menahan. Sedanng secara istilah 

diartikan sebagai ungkapan yang mengandung tuntutan untuk melarang suatu 

perbuatan dilakukan.
39

 

Nahy dalam bentuk ṣigatnya hanya ada satu macam, yaitu bentuk fi’il muḍāri 

yang didahului dengan lām nahy. Selain makna asli, juga makna-makna lain dapat 

muncul dari bentuk tersebut seperti; al-irsyād (bimbingan), al-taḥqīr (menghina), al-

taḥdīd (ancaman), dan makna lainnya yang dapat muncul sesuai dengan bentuk 

susunan lafalnya.  

Contoh dalam Al-Qur‟an dengan makna asli sebuah pelarangan terdapat 

dalam surah al-„Arāf/ 7: 56. 

 فِِ إلٔرْضِ .... وْإ تفُْسِدُ وَلَْ 

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi….
40

 

 bentuk dari lafal tersebut adalah fi’il muḍāri’ yang didahului  وْإ تفُْسِأدُ وَلَْ 

dengan lām nahy. Adapun makna yang dikehendaki dari bentuk lafal tersebut adalah 

al-ma’na al-hakikiy atau makna asli dari sebuah pelarangan, dimana manusia dilarang 

untuk berbuat kerusakan di muka bumi.  

 Istifhām (pertanyaan) 

Istifhām merupakan bentuk masḍār dari istafhama yang berarti meminta 

sebuah pemahaman atau mencari sesuatu untuk diketahui. Sedang secara istilah 

diartikan dengan upaya mencari pengetahuan akan sesuatu yang belum diketahui 

untuk diketahui.  

                                                             

39 Aḥmad al-Hasyīmi, Jawāhir al-Balāgah, h.187. 

40 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Malik; Al-Qur’an  Terjemah, h.157. 
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Jadi pengertian itu dapat diketahui bahwa istifhām adalah sebagai ungkapan 

mencari sebuah informasi untuk diketahui dengan menggunakan perangkat alat tanya 

atau adāt al-istifhām.  

Beberapa adat al-istifhām yang bisa digunakan adalah bentuk: hamzah (  ٔأ ) 

bararti apakah, man (مأن) berarti siapa, mā (مأا) berarti apa, matā (َّمأت) berarti kapan, 

kaifa ( هي), berarti bagaimana, kam (ُك) berarti berapa, dan lainnya.
41

 

Makna yang dikandung oleh kalimat istifhām berdasarkan qarīnahnya kadang 

keluar dari makna aslinya, diantara makna yang dapat muncul adalah:  istibṭā (untuk 

melemahkan semangat), ta’zīm (untuk mengagungkan), tahqīr (untuk menghina), 

tasywīq (untuk merangsang), nafyi (untuk peniadaan). 

Salah satu contohnya dalam surah al-„An‟ām/6: 40. 

 أَؿيََْ اِلله تدَْغُوْنَ 

Terjemahnya: 

Apakah kamu menyeru tuhan lain dari Allah ?
42

 

Adat istifhāmnya dari ayat tersebut adalah hamzah yang berate apakah. Makna 

yang diakndung dari lafal tersebut adalah nafy atau bermasud meniadakan 

penyembahan lain dari Allah Swt. yang hanya berhak disembah. 

 Tamannī (angan-angan yang sulit dicapai) 

Tamannī adalah ungkapan yang dimaksudkan untuk mengharapkan sesuatu, 

tetapi apa yang diharapkan tersebut sulit untuk dicapai. Pengertian tersebut semakna 

dengan pandangan dari Al-Marāgi bahwa hal itu berkaitan dengan keinginan yang 

tidak bisa diharapkan adanya.
43

 

Salah satu contohnya dalam surah al-Qaṣās/ 28: 79. 

 .... لَ ما أُوْتَِِ كاَرُوْنُ يميَْتَ ميَا مِثْ 
                                                             

41Bakri Amin, Al-Balagah al-Arabiyyah, h.86. 

42Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Malik; Al-Qur’an  Terjemah, h.132. 

43Aḥmad Musṭafa Al-Marāgī, ‘Ulum Al-Balagah; Al-Bayān wa Al-Ma’āni wa Al-Badī’, h.62.  
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Terjemahnya: 

Yaa.. seandainya kita mempunyai sebagaimana apa yang telah didapat oleh 
Qārūn.

44
 

 Nidā’ (Panggilan) 

Nidā’ adalah ungkapan yang bermaksud seruan atau panggilan. Sedang 

pengartian oleh ulama balagah adalah ungkapan yang menghendaki seseorang datang 

atau menghadap dengan menggunakan beberapa huruf. Seperti huruf nidā’ yang 

digunakan adalah: hamzah, ay, yā, āy, ayā, hayā dan wā. Dan diantara makna lain 

yang dapat muncul seprti berupa teguran, untuk menghasut atau berupa pernyataan 

akan kesusahan.  

Banyak contoh ayatnya dalam Al-Qur‟an seperti bentuk seruan dengan huruf 

nidā’ yā: يْأنَ   ِ أا  .... إمٌَُأوإ إلَّا  yang dimana bentuk seruan tersebut adalah panggilan , يبئُُّّ

kepada pihak tertentu untuk mengajak kepada sesuatu.  

 Insyā’ Gairu Ṭalabi 

Insyā’ gairu ṭalabi sebagaimana dikemukakan oleh Ali Al-Jārim dan Mustafa 

Amin adalah ungkapan kalimat yang tidak menghendaki suatu tuntutan terjadi.
45

  

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa insyā’ gairu ṭalabi adalah 

kebalikan dari insyā’ ṭalabi yang menghendaki terjadinya sesuatu berdasarkan 

ungkapan yang diberikan. Sedangkan insyā’ gairu ṭalabi sebagai ungkapan yang 

tidak menuntut padanya terjadinya sesuatu.
46

 

Insyā’ gairu ṭalabī ini banyak bentuknya diantaranya adalah: 

 Bentuk ta’ajjub (sebagai bentuk pujian) 

Contoh: 

مُْ  اِ  مَا أٔنْثَََ إميااسَ إٕلْا تلَْ أَكوَ

                                                             

44 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Malik; Al-Qur’an  Terjemah, h.394. 

45„Alī Al-Jārim dan Muṣṭafā Amīn, al-Balāgah al-Wāḍihah, h.377. 

46„Alī Al-Jārim dan Muṣṭafā Amīn, al-Balāgah al-Wāḍihah, h.378. 
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Artinya: 

Betapa banyaknya manusia!, Tidak, akan tetapi alangkah sedikitnya mereka. 

 Al-dzamm (sebagai bentuk celaan) 

Contoh: 

 تِئسَْ إمرا فِيق جَوْحان

Artinya: 

Seburuk-buruknya teman adalah Jauhan. 

 Al-‘uqūd (sebagai bentuk akad) 

Contoh: 

 تؼتم ُذإ إمثوب

Artinya: 

Telah menjual baju ini kepada anda. 

Beberapa bentuk yang disebutkan tersebut adalah ungkapan yang tidak 

menghendaki adanya suatu tuntutan untuk dilakukan. 

3) Ilmu Badī’ 

a) Pengertian Ilmu Badī’ 

Badī‟ تأديع secara bahasa berasal dari kata bada’a تأدع  artinya penemuan baru, 

memunculkan, memulai. Sedangkan Ibn Manzur menyebut bahwa bada’a adalah 

.yaitu sesuatu yang menjadi permulaan إمشيأء إلَّي يكأون أٔولْ
47

 Adapun secara istilah 

badī‟ تأأديع diartikan dengan suatu ilmu untuk memperindah ungkapan dengan 

gambaran makna-maknanya yang dapat diketahui dari kesesuaian adatnya dengan 

muqtadal hālnya dan dapat diketahui dengan baik maksud yang dikandungnya.
48

 

                                                             

47Abu Fadl Jamaluddīn Muḥammad ibn Mukarram ibn Manzūr, Lisān al-‘Arab (Beyrut: Dār 

al-Sādr, t.th), h.6. 

48 Jalāluddīn Abdurrahman ibn Abi Bakar al-Suyūti, Syarah ‘Uqūd al-Jumān fi al-Ma’āni wa 

al-bayān (Beyrut: Dār al-Kutb, 1971), h.241. 
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Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ilmu Badī’ membahas dua 

bagian yaitu tentang muhsināt al-lafziyah (lafal) dan ma’nawiyah (makna) untuk 

menambah keindahan suatu bahasa. 

b) Pembagian Ilmu Badī’  

Ilmu Badī’ berada setelah dari aturan-aturan yang terdapat dalam ilmu Bayān 

dan ilmu Ma’āni. Sehingga ilmu Badī’ dalam pembagiannya tidak terlepas dari dua 

hal, yaitu tentang keindahan lafal dan keindahan makna.  

(1)  Muhsināt al-Lafziyyah 

Keindahan suatu lafal memiliki kurang lebih tiga bentuk, yaitu;  

(a)  Al-Jinās  

Al-Jinās adalah pengungkapan dua lafal yang mirip tapi memiliki makna yang 

berbeda. Jenis ini juga mempunyai dua bentuk, yaitu jinās tām (kemiripan kata dalam 

hal hurufnya, syakalnya, jumlah dan susunannya), dan jinās gairu tām (perbedaan 

lafal dalam salah satu dari huruf, syakal, jumlah ataupun susunannya). 

Contoh jinās tām: 

ذيد           فِمت ولْ عَََةٌ أٔن أُٔيماتم ي  فَِمْتُ نِتا
49
 

Artinya: 

Saya faham kitabmu wahai zaid 

Maka aku menyukainya, maka tidak heran jika aku mencintainya. 

Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa kata yang mirip dalam hal huruf-

hurufnya adalah فِمأت tetapi dari segi maknanya berbeda yang dimaksudakan, jika 

lafal pertama dimaksudkan dengan saya telah paham, maka lafal kedua dimaksudkan 

dengan saya menyukainya.  

Contoh jinās gairu tām: 

َُ وَ يًَئْوَنَ غيَ   وَهُُ ينْْوَن غي

                                                             

49„Alī Al-Jārim dan Muṣṭafā Amīn, al-Balāgah al-Wāḍihah, h.380. 
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Terjemahnya: 

Mereka melarang mendengarkan Al-Qur‟an danmereka sendiri menjauhkan diri 
dari Al-Qur‟an.

50
 (QS al-An‟ām/6: 26) 

Dari contoh ayat tersebut dapat dilihat bahwa kata yang beda dan sedikit mirip 

adalah ينْْأَون dan  َيًَئْأَون yang juga memilki makna yang berbeda yaitu lafal pertama 

bermakna melarang dan yang kedua bermakna menjauhkan diri. Kemiripan redaksi 

tersebut menjadi nilai keindahan tersendiri dari bahasa Al-Qur‟an. 

(b)  Al-Iqtibās 

Al-Iqtibās adalah memperindah lafal dengan mengutip kalimatnya dari Al-

Qur‟an atau dari hadis, yang disertakan dalam prosa atau sya‟ir dengan tidak 

menjelaskan dari mana asal pengutipannya.  

Contoh:  

 ملَدَْ أٔىزَمتُ حاجتي   توإدٍ ؿيَِْ ذِي زَرْعٍ 

Artinya: 

Sungguh telah kutempatkan kebutuhanku pada sebuah lembah yang sama sekali 
tidak bertanaman. 

Dari contoh tersebut jelas yang dikutip pada ujung sya‟irnya adalah ayat Al-

Qur‟an, tetapi kemudian tidak diberikan keterangan bahwa kalimat tersebut adalah 

dari ayat Al-Qur‟an.  

(c)  Sajā’ 

Sajā’ adalah sesuainya huruf akhir dua atau lebih faṣīlah.  

Contoh: 

 َِ وسْانُ تِبدٔإ تِ
ّ
َِ وَ ثياتَِ    إَلْ ِّ  لْجِزيِ

Artinya: 

Manusia itu dengan adabnya. 

Bukan dengan perhiasan dan pakaiannya. 

                                                             

50 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Malik; Al-Qur’an  Terjemah, h.130. 
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Dari contoh tersebut, huruf akhir dari dua bentuk lafal sesuai, yaitu  َِ   dan أٔدإ تِأ
 .dengan masing-masing maksud yang berbeda ثياتَِ

(2)  Muhsināt al-Ma’nawiyyah 

Keindahan suatu makna kurang lebih memilki empat bentuk: 

(a)  Tauriyah 

Tauriyah adalah penyebutan lafal dengan bentuk mufrad yang meiliki makna 

dekat dan makna jauh, tetapi yang dikehendaki adalah pada makna jauhnya. Makna 

dekat yang dimaksud adalah  makna yang dapat langsung ditangkap dari lafalnya, dan 

makna jauh adalah makna yang membutuhkan qarīnah untuk sampai padanya.
51

  

Contoh dalam surah al-An‟ām ayat 60: …. أار  يؼَْأمَُ مأا جأرَحْتُُْ باهنْا ....  وَ   (dan Dia 

mengetahui perbuatan (dosa) yang kamu kerjakan pada siang hari). Tauriyahnya 

adalah jarahtum, karena makna dekatnya adalah melukai, tapi yang dimaksud adalah 

makna jauhnya yaitu melakukan perbuatan dosa. 

(b)  Ṭibāq 

Ṭibāq adalah terdapatnya dua lafal yang bertentangan dalam satu ungkapan. 

Bentuk ini ada dua macam yaitu ṭibāq ijab (bertentangan dan tidak beda positif-

negatifnya), dan ṭibāq salab (dua lafal bertentangan dan beda positif-negatifnya).  

Contoh dalam surah al-An‟ām ayat 122:   ٍَنَ مَيْتًأا فبَحَْييَْيأا  apakah) .… إوَمأن 

orang yang sudah mati, lalu Kami hidupkannya). Ṭibāqnya adalah lafal mati dan 

hidup, yang satu sama lain saling berlawanan.  

(c)  Muqābalah,  

Muqābalah adalah menghadirkan beberapa makna di awal kalimat, dan juga 

mendatangkan makna-makna berlawanan pada akhir kalimatnya.  

Contoh dalam surah al-A‟rāf ayat 157: حأاتِ وَ يُحأرِّ مُ ػوأْ مُ إلحَبئِٓأَ    يِّ لهأمُ إمطا ألُّ    يُحِ

(Dihalalkan bagi mereka yang baik dan diharamkan atas mereka yang buruk). 

                                                             

51Aḥmad al-Hasyīmi, Jawāhir al-Balāgah fi al-Ma’āni wa la-Bayān wa al-Badī’, h.300. 
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Muqābalahnya pada ayat ini adalah pada lafal baik di awal kalimat dan lafal buruk di 

akhir kalimat.  

(d)  Husnu al-Ta’līl 

Husnu al-ta’līl adalah sastrawan yang dimana ia tidak menerima secara 

terang-terangan ataupun hanya dalam hati, mengenai apa yang telah dikenal umum. 

Lalu dia mengungkapkan alasan lain dengan gaya sastra yang begitu lembut sesuai 

dengan apa yang menjadi tujuannya.  

Contoh sebagaimana dikutip oleh „Ali Al-Jārim dari Ibn Al-Rūmi:  

ا ذَُءُ فمََْ تصَْفَرا إٕذْ جٌَحََتْ               إٕلْ مِفُرْكَِ  ذأٔكَ إلميَْظَرِ إلحسََنِ  52 أٔما
 

Artinya:  

Matahari itu tidak menguning ketika sudah condong. 

Melainkan dikarenakan (ia) tidak ingin berpisah dengan keindahan. 

Husnu al-ta’līl yang dikehendaki adalah bukan sebab menguningnya karena 

faktor alam yang mendekati tempat terbenamnya, melainkan karena ia tidak mau 

berpisah dengan wajah orang yang dikaguminya.  

B.  Kedudukan Ilmu Balagah dalam Mengungkap Makna al-Qur’an 

Ilmu balagah sebagai disiplin ilmu dalam membahas sisi-sisi lafal bahasa 

Arab secara umum dibutuhkan untuk lebih dapat memahami makna yang dikehendaki 

dari Al-Qur‟an. mengingat bahasa Al-Qur‟an turun dalam bahasa Arab sehingga ilmu 

balagah memilki ruang tersendiri dalam menyingkap makna-makna Al-Qur‟an.  

Meskipun ilmu balagah dan ilmu tafsir masing-masing berdiri sendiri, dimana 

ilmu balagah lebih kepada pembahasan bahasa Arab secara umum dan ilmu tafsir 

lebih pada pengungkapan makna Al-Qur‟an secara khusus, tapi keduanya saling 

berkaitan karena bahasa Al-Qur‟an adalah bahasa Arab yang dapat dikaji makna-

maknanya dari sisi ilmu balagah. 

                                                             

52„Alī Al-Jārim dan Muṣṭafā Amīn, Al-Balagah al-Wāḍihah, h.415. 
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Sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa ilmu balagah ada tiga 

pembahasan, yakni ilmu bayān (tentang susunan lafal), ma’āni (tentang penyampaian 

makna), dan ilmu badī’ (tentang keindahan penyampaian lafal dan makna).  

Dari masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw., bangsa Arab sangat 

memberikan perhatian tentang aspek balagah dan seni penuturan lafal (al-bayān). 

Turunnya Al-Qur‟an menjadi mukjizat yang tidak bisa ditandingi bahasanya oleh 

orang-orang Arab yang selama ini mereka selalu kagum dengan karya-karyanya. 

Dari turunnya Al-Qur‟an yang menjadi mukjizat, menjadikan orang-orang 

Arab semakin memberikan perhatian tehadap bahasa agar betul-betul mereka dapat 

memahami dengan baik makna yang terkandung dalam bahasa Al-Qur‟an, dan 

sekaligus menjadi dorongan akan lahirnya ilmu-limu seperti nahwu dengan maksud 

dapat menghindari kesalahan bacaan pada Al-Qur‟an. Sementara ilmu balagah lahir 

dengan maksud dapat menyingkap sisi kemukjizatan bahasa Al-Qur‟an.
 53

 

Bahasa Al-Qur‟an yang sangat bernuansa balagah sekaligus menjadi rujukan 

para pakar dalam mengembangkan keilmuan balagah dan sejak dahulu didapati 

banyak syawāhidnya (dalil-dalil) yang dari Al-Qur‟an. Didapati pula bahwa sejak 

periode awal, wilayah kajian utama dari balagah ini adalah penafsiran Al-Qur‟an.  

Rasulullah Muhammad saw. sebagai penerima wahyu lalu meyampaikannya 

kepada sahabat-sahabatnya, dan sahabat dapat memahami ayat-ayat tersebut, tetapi 

juga ada ayat yang sulit dipahami oleh sahabat sehingga membutuhkan penjelasan 

tambahan dari Nabi saw. Seperti riwayat dari Adi ibn Hātim bertanya kepada 

Rassulullah saw. tentang apakah yang dimaksud oleh ayat tentang benang hitam dan 

benan putih. Lalu Rasulullah saw. menjelaskan  bahwa yang dimaksud benang hitam 

adalah malam dan benang putih adalah siang. Dari riwayat tersebut Nabi saw. 

memberikan penjelasan bayān mujmāl (global) terkait situasi (al-maqōm) dan kondisi 

                                                             

53Aḥmad Al-Hasyīmi, al-Qowā’id al-Asasiyyah fi al-Lugah al-Arabiyyah (Beyrut: Dār al-

Kutb, t.th),h.4-6. 
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yang dibicarakan oleh ayat. Contoh yang serupa ketika Nabi saw. menjelaskan bahwa 

siapa yang dimaksud dengan ػو م   إمضأا  مِّي   adalah orang-orang Yahudi dan إلمـضوب   

adalah orang-orang Nasrani.
54

 

 Selain itu ada juga bentuk bayān taukīd (penjelasan penegasan) yang pernah 

diterangkan Nabi saw. yaitu terkait surah al-Nisā‟ ayat 29 yang berbicara tentang 

tidak boleh saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Nabi saw. 

menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah tidak halal harta seorang mukmin kecuali 

dengan hati yang ikhlas.
55

 

Model penjelasan yang dilakukan Nabi saw. kemudian banyak diikuti oleh 

generasi sesudahnya apalagi pada ayat-ayat yang membutuhkan penjelasan dan tidak 

ditemukan penjelasanannya dari Nabi saw. sahabat-sahabat yang terkenal dalam 

bidang tafsir adalah; empat khalifah, Ibn Abbās, Ibn Mas‟ud, Ubay bin Ka‟ab, Abū 

Mūsa Al-Asy‟arī, Zaid bin ṡābit dan Abdullah ibn Zubair. 

Seperti model penjelasan Al-Qur‟an yang dilakukan dan dikembangkan oleh 

sahabat Ibnu Abbas, dimana ketika menafsirkan Al-Qur‟an tidak hanya membatasi 

pengambilan penjelasan lewat riwayat semata, tetapi juga menambah penjelasan dari 

aspek bahasa untuk memahami makna tunggal atau susunan lafal. Sehingga pada 

karya tafsir Ibn Abbas terdapat di dalamnya pembahasan balagah meskipun tidak 

secara khusus, yang dapat dikatakan bahwa model penjelasan yang dilakukan Ibn 

Abbas sebagai dasar metode pengkajian balagah dalam menafsirkan Al-Qur‟an.
56

 

                                                             

54Hadis ini diriwayatkan oleh Aḥmad dan Ibn Hibban, lihat pada: Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar 

Abu al-Fadl Al-Asqalāni, Fatḥu al-Bāri, Juz VIII (Beyrut: Dār Ilmiyyah, 1987), h.159. lihat juga; 

Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah Al-bukhāri, Ṣahīh al-Bukhāri, Juz IV (Beyrut: Dār Ibn Katsīr, 

1987), h.1640. 

55Aḥmad Ibn Husain ibn Ali ibn Mūsa Abu Bakar al-Baihaqi, Sunan Al-Baihaqī Al-Qubrā, 

Juz 6 (Mekkah: Dār Al-Bāz, 1994), h.100. 

56Adib Al-„Allāf, Al-Bayān fī Ulūm Al-Qur’an (Cet. I; Damaskus: Maktabah Al-Farābi, 

1999), h.39. 
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Pada generasi sesudahnya, banyak para ahli bahasa Arab kemudian semakin 

memberikan perhatian terhadap balagah dalam Al-Qur‟an, dengan menelaah bentuk 

lafal dari Al-Qur‟an untuk menampakkan ketinggian bahasa serta makna yang 

dikandungnya.
57

 Minat terhadap kajian makna Al-Qur‟an semakin ramai dilakukan 

dengan banyaknya penelitian akademik terhadap kandungan makna teks Al-Qur‟an. 

Kajian tentang kandungan makna sebuah lafal ini, lebih rinci dibahas dalam 

bagian ilmu ma’āni. Sebagaimana dipaparkan pada bagian sebelumnya bahwa ilmu 

ma’āni membahas tentang lafal/teks yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat lafal 

disampaikan atau kesesuaian kalimat dengan konteksnya. Salah satu bagian dari ilmu 

balagah ini pula yang menjadi pembahasan dalam penulisan tesis ini, yaitu ilmu 

ma’āni dalam bagian kalam insyā’ ṭalabī pada kategori bentuk amr. 

C. Kandungan Pembahasan Ilmu Ma’āni dan Ṣīgah al-Amr  

1. Kandungan Ilmu Ma’āni 

Setelah dipaparkan ilmu ma’āni dan pembagiannya pada bab sebelumnya, 

setidaknya dapat diketahui bahwa ilmu ma’āni mengandung dua hal pokok, yaitu:  

a. Ilmu ma’āni dalam pembentukan kalimat menuntut padanya  kalām bālig. 

Penerapan sebuah kalimat dalam ilmu ma’āni harus sesuai dengan keadaan 

pihak komunikan dan juga sesuai dengan maksud yang hendak diungkapkan. 

Pengungkapan suatu kalam kadang ada yang disertai dengan taukīd dan juga kadang 

tidak disertai tentu untuk menyesuaikan dengan kondisi. Apabila pihak komunikan 

merasa ragu atau mengingkari maka biasanya kalimat yang disampaikan setelahnya 

disertai dengan taukīd untuk mengantar pada maksud yang hedak dicapai.
58

  

                                                             

57Abd Quddūs Abu Saleh dan Ahmad Taufiq, „Ilmu al-Bayān, (Saudi: Idārat Taṭawwur al-

Khuṭāt, 1406 H), h.8. Lihat juga: Aḥmad Al-Hasyīmi, Al-Qowā’id Al-Asasiyah fī Al-Lugah Al-

Arabiyah (Beyrut: Dār al-Kutub, T.th), h.5. 

58
Alī Al-Jārim dan Muṣṭafā Amīn, Al-Balāgah Al-Wāḍihah (Beyrut: Dār al-Ma‟ārīf, 

1999),h.369. 
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Salah satu contohnya di masa Nabi Isa as, ketika mengutus utusan kepada 

suatu negeri,
59

 sebagaimana disebutkan dalam surah Yāsīn/36: 14-17. 

Allah swt. berfirman. 

   

  

   

     

     

   

    

    

     

      

    

   

Terjemahnya: 

Ketika diutus kepada mereka dua orang utusan, dan mereka mendustakan 
keduanya; kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka mereka 
berkata: “sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.” 
Mereka menjawab: “kalian tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Allah 
yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu apapun, kamu hanyalah 
pendusta belaka.” Mereka (yang diutus) berkata: “Tuhan kami mengetahui 
bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepadamu. Dan kewajiban 
kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

60
 

Dari ayat tersebut memberikan gambaran bagaiman ketika utusan yang diutus 

kepada penduduk Intakiyah itu menolak ajakan yang pertama, sehingga utusan yang 

ketiga mereka kembali meyampaikan seruan dengan menggunakan penegasan (taukīd 

inna) dengan harapan mereka mau menerima seruannya “inna ‘alaikūm mursalūn”, 

seruan itu mereka tetap mengingkari sehingga diseru kembali menggunakan qasam, 

inna dan juga lām taukīd “Rabbunā ya’lamu ilaikūm lamursalūn” untuk mempertegas 

pernyataan mereka bahwasanya mereka adalah benar-benar untusan dari Allah Swt. 

                                                             

59Negeri yang dimaksud adalah Intakiyah sebagaimana dikatakan Ibn Ishaq yang 

diriwayatkan dari Ibn Abbas, Ka‟ab al-Ahbar dan Wahb Ibn Munabbih.  

60Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Malik; Al-Qur’an  Terjemah & Asbᾱbun Nuzūl 

(Surakarta: Pustaka Al Hanan, t.th), h.441. 
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Dari gambaran tersebut terjadi sebuah dialok dan penyesuain kalimat dengan 

orang yang diajak bicara dan penyesuaian dengan maksud yang hendak dicapai.  

Contoh lain ketika Al-Kindi mengunjugi Abū Abbas Al-Mubarrid
61

 dan 

berkata kepadanya: “saya mendapatkan percakapan dengan tambahan bahasa yang 

tidak berguna”. Al-Mubarrid bertanya; “bagaimana percakapan itu anda dapatkan?”. 

Saya dapatkan perakataan mereka: “Abdullah qāimun, inna abdalāha qāimun, wa 

inna abdalāha laqāimun”. Ketiga kalimat itu berulang-ulang padahal maknanya 

adalah satu. Al-Mubarrid berkata; maknanya adalah berbeda-beda. Ungkapan 

pertama adalah informasi bahwa Abdullah berdiri, yang kedua adalah jawaban akan 

suatu pertanyaan, dan yang ketiga adalah penolakan terhadap orang yang tidak 

mengakui berdirinya Abdullah.  

Betapa ilmu ma’āni mengharuskan padanya agar siapapun yang diajak 

berkomunikasi itu sesuai dengan kemampuan pemahamannya. Sehingga dapat tepat 

sasaran dan sampai pada makna yang dikehendaki. 

Banyak dari kalangan orang Arab yang pandai dalam bersyair bagaikan aliran 

air yang dengan mudahnya keluar dari bibirnya mengungkapkan kata-kata indah dan 

begitu lembut. Tapi juga ada syair-syair yang dikeluarkan begitu keras memojokkan 

sesuatu. Tentu hal tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.  

Seperti dalam ungkapan yang berbentuk i’jās dan iṭnāb. Kedua bentuk 

tersebut memiliki tempat masing-masing dalam pengungkapannya. Bagi orang-orang 

yang pandai dan mudah memahami maka baik baginya ungkapan i’jās sebagai bentuk 

ungkapan ringkas yang bahkan bentuk tersebut hampir hanya berupa isyarat atau 

simbol. Sedang bagi pihak komunikan yang sulit menerima bahasa atau yang angkuh 

maka baik baginya ungkapan-ungpakan dengan bentuk iṭnāb sebagai bentuk 

ungkapan yang panjang lebar untuk memberi pemahaman.  

                                                             

61Abul Abbas Al-Mubarrid, ia adalah seorang ahli Nahwu, dan Al-Kindi adalah seorang 

filosof Arab (semasa dengan Al-Ma‟mun dan Al-Mutawakkil). 
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Jika bentuk i’jās cocok padanya ungkapan-ungkapan syukur, hiburan, alasan 

ataupun celaan, maka bentuk iṭnāb cocok padanya ungkapan-ungkapan bentuk pidato, 

untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih atau bercerita. Demikianlah ilmu 

ma’āni yang dalam pengungkapan bahasa harus memperhatikan pihak komunikan 

dan maksud yang hendak dicapai. 

b. Ilmu ma’āni mempelajari padanya rahasia pada suatu kalimat yang dapat diketahui 

melalui qarīnah-qarīnah yang ada. 

Ilmu ma’āni dalam kajiannya mengajarkan bahwa suatu kalimat disusun 

untuk menunjukkan suatu makna. Akan tetapi biasanya ada kesan akan hadirnya 

makna lain yang dapat dilihat dari keadaan yang bersangkutan. Seperti kalām khabar 

dapat menunjukkan pengungkapan rasa sedih (taḥassur), bentuk perintah juga dapat 

menunjukkan makna penentangan atau melemahkan, dan bentuk yang lainnya.  

Hadirnya makna-makna lain diluar dari makna aslinya adalah kehendak dari 

pihak pembicara. Ketika ahli syair menggunakan qasr dalam ungkapannya kadang 

digunakan untuk maksud qasr iḍāfī (maksud untuk melebih-lebihkan sesuatu). 

Seperti sebuah kalam dari Al-Mutasyā‟im: “Waktu itu tiada lain hanyalah malam 

yang panjang begadangnya dan menghembuskan angin panas di siang harinya.” 

Ada juga bentuk qasr dalam Al-Qur‟an yang mengandung makna sindiran. 

Seperti dalam surah al-Ra‟d/13: 19. 

اما يتََذَ نارُ إُوموُْإ إلٔمحَابِ     .... إٕه

Terjemahnya: 

…. hanya orang-orang yang berakal sajalah yang dapat mengambil pelajara.
62

 

Maksud dari ayat ini bukan agar pihak yang diinfokan dapat mengetahui 

maksud secara teksnya, tetapi sindiran bagi orang-orang yang ingkar disebabkan 

                                                             

62Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Malik; Al-Qur’an  Terjemah, h.252. 
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mereka berlebih-lebihan dan selalau mengikuti hawa nafsunya. Olehnya itu Al-

Qur‟an membahasan mereka sebagai orang-orang yang tidak berakal.  

 

2. Ṣīgah al-Amr 

Ṣīgah ( صأأيـ) adalah bentuk mufrad dari ṣiyag ( ؽٌ يَ صِأأ  ) yang berarti gaya, 

macam, bentuk susunan kata atau teks.
63

 Jadi dapat dikatakan bahwa Ṣīgah adalah 

bentuk kata atau al-kalimah, yang mana suatu kata memilki bentuk dan jenis 

tersendiri. Dari bentuk serta jenis itulah yang nantinya dapat mengantarkan pada 

makna dan kedudukan dari kalimat tersebut.  

Kemudian istilah al-Amr dalam ilmu bahasa Arab diartikan dengan perintah 

atau disebut dengan fi’il amr dengan arti kata perintah.  Jika kita lihat pengetian amr 

menurut ahli bahasa maka akan didapatkan pengertian berikut; 

 

64طوة إمفؼل ػل وجَ إلُْٕ تؼلاء إلٔمر ُو
 

Artinya: 

Al-Amr adalah tuntutan melakukan pekerjaan oleh pihak yang lebih tinggi 
kepada yang lebih rendah/ di bawah. 

Sedang menurut Ulama Balagah: 

65 طوة إمفؼل ػل وجَ الاُ تؼلاء و إلْٕمزإم
 

Artinya: 

Tuntutan untuk melakukan sesuatu kepada yang lebih rendah disertai paksaan. 

                                                             

63Muḥammad bin Mukrim bin Alī Abu al-Fadl Jamāluddin ibn Mazūr al-Ansāri al-Ruwaifi‟ī 

al-Ifrīqī, Lisān al-Arab (Beirūt: Dār al-Sadr, 1414 H), h.443. lihat juga; Adib Bisri dan Munawwir A. 

Fatah, Kamus Al-Bisri: Arab-Indonesia, Indonesia-Arab (Cet.I, Surabaya: Pustaka Progressif, 

1999),h.423.  

64Hafni Baki Naṣif, dkk. Kitab Qawāid al-Lughah al-Arabiyah (Surabaya: Al-Hidayah, 

2006), h.107. 

65 In‟am Fawwal Akkawi, Mu’jam al-Mufaṣṣal fī ulūm al- Badi’ wa al- Bayān wa al-Ma’āni 

(Lebanon: Dār al-Kutub, 2006), h.216.  
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Dalam pengertian tersebut, diketahui bahwa amr atau perintah adalah tuntutan 

untuk melakukan suatu perbuatan/ pekerjaan yang diinstruksikan oleh pihak yang 

lebih tinggi, baik dalam hal kedudukan ataupun usia kepada pihak lebih di bawah.  

Adapun dalam penelitian ini dengan menggunakan istilah ṣīgah al-Amr 

dimaksudkan pada pengkajian bentuk-bentuk kata perintah yang terdapat dalam Juz 

Tabārak, dengan ṣīgah-nya yakni; bentuk fi’il amr, fi’il muḍāri yang didahului lām 

amr, ism fi’il amr, dan ism maṣdar. Dari bentuk-bentuk tersebut, masing-masing 

biasanya mengandung makna diluar dari makna asli sebuah perintah yang dapat dilhat 

dari konteks ayatnya. Berikut adalah bentuk dan makna dari ṣīgah al-Amr. 

a. Bentuk ṣīgah al-Amr 

Adapun bentuk ṣīgah al-Amr ada empat sebagaimana dikemukakan oleh „Alī 

Al-Jārim dan Muṣṭafā Amīn, yaitu bentuk fi’il amr, fi’il muḍāri yang didahului lām 

al-amr, ism fi’il amr, dan ism maṣdar. Berikut adalah penjelasan beserta contohnya. 

1) Fi’il Amr 

Bentuk fi’il amr yang dimaksud dalam hal ini adalah bentuk asli dari sebuah 

kata kerja perintah yang ada dalam suatu kalimat, seperti lafal  ْإٕكْأرء (Bacalah),  ْإٕجْوِأس 

(duduklah),  ْحُأأذ (ambillah),  ْأنُْتُأأة (tulislah) dan yang lainnya. Seperti salah satu 

contohnya dalam Al-Qur‟an surah Maryam/19: 12. 

ةٍ   ييَحْيََ خُذِ إمكِْتابَ تِلُوا

Terjemahnya: 

Wahai Yahya, ambillah oleh kamu al-kitab itu dengan sungguh-sungguh.
66

 

Kata perintahnya pada ayat tersebut adalah   ِخُأذ yang berarti ambillah. Dalam 

ayat tersebut Nabi Yahya as. mendapat perintah dari Allah Swt. agar mengambil 

sebuah kitab (Taurat) dengan sungguh-sungguh. Perintah tersebut dtangnya dari 

pihak yang lebih tinggi yakni Allah Swt. kepada pihak yang lebih rendah yakni Nabi 

                                                             

66 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Malik; Al-Qur’an  Terjemah, h.306. 
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Yahya as., sehingga makna dari perintah tersebut adalah makna asli sebuah perintah 

( لمؼن إلحليل إلٔمربا ).  

 

2) Fi’il Muḍāri yang didahului lām al-Amr 

Bentuk fi’il muḍāri yang didahului lām al-amr yang dimaksud adalah kata 

kerja yang sedang terjadi dan didahului dengan lām yang mengisyaratkan sebuah arti 

perintah. Seperti lafal  yang berarti ييُْفِأأقُ  yang bentuk muḍārinya adalah  أَهفَْأأقَ  

menafkahkan, dan ketika dimasuki lām al-amr menjadi  ْمِيُيْفِأأأق yang berarti 

nafkahkanlah atau hendaklah member nafkah. Salah satu contohnya dalam ayat Al-

Qur‟an surah „Abasa/80: 24.   

 فوَيَْيْظُرِ إلِْوسْان إلى طؼامَِ

Terjemahnya: 

Maka hendaknya manusia itu memperhatikan apa yang dimakannya.
67

 

Kata perintahnya pada ayat tersebut adalah  ِفوَيَْيْظُأأر yang berarti maka 

perhatikanlah. Pada ayat tersebut maknanya bukan pada makna aslinya tetapi 

mengandung makna lain yaitu agar manusia memperhatikan dan mengambil pelajaran 

dari makanan yang telah dikaruniakan oleh Allah swt., kepada manusia (إلْٕغتحار ).68
 

3) Ism Fi’il Amr 

Bentuk ism fi’il amr yang dimaksud adalah lafal isim yang mengandung arti 

perintah. Seperti lafal  ُُْػوَأَيْك yang berarti bagi kalian yang dapat mengandung perintah, 

makna perintahnya dapat dipahami lebih sempurna jika dihubungkan dengan lafal 

yang menyertainya. Seperti dalam Al-Qur‟an surah al-Mā‟idah/5: 105. 

كُُ مَنْ ضَلا .…  تَدَيْ إٕ ػوَيَْكُُْ أَهفُْسَكُُْ لْ يضَُُُّ ُْ ....ذَإ إ  تٌُْ

Terjemahnya: 

                                                             

67Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Malik; Al-Qur’an  Terjemah, h.585. 

68 Mardjoko Idris dan Mohamad Harjum, Balaghatu Al-Qur’an, Kajian Ilmu Ma’ani (Cet. I; 

Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2020), h.42. 
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….Jagalah diri kalian; (karena) orang yang sesat itu tidak dapat membahayakan 
kalian, apabila kalian telah mendapat petunjuk.

69
 

Kata perintahnya pada ayat tersebut adalah  ُُْػوَأَيْكُُْ أَهفُْسَأك yang dimana isimnya 

berbentuk ism ḍamir yang dimasuki harf jār yang dapat diartikan “jagalah atas kalian 

diri-diri kalian.” Bentuk ism tersebut mengandung makna perintah untuk melindungi 

atau menjaga diri dari gangguan dan ajakan orang-orang yang sesat. Adapun 

maknanya dapat dimaksudkan sebagai pengarahan agar menjaga diri (إلْٕرشاد). 

4) Ism Maṣdar yang difungsikan sebagai perintah 

Bentuk ism maṣdar yang dimaksud adalah lafal ism bentuk maṣdar yang  

mengandung arti perintah atau difungsikan sebagai perintah. Seperti lafal  َب  yang ضَََ

bentuk maṣdarnya adalah  ًبا  ḍarban berarti pukulan. Namun bentuk maṣdar ini ضََْ

dapat mengandung makna perintah yang dapat lebih dipahami jika dihubungkan 

dengan lafal yang menyertainya. Seperti dalam Al-Qur‟an surah Muhammad/47: 4. 

يْنَ نَفَرُوْ  ِ بَ إمرّكِاَبِ  ....فاَِذإ ملَِيْتُُُ إلَّا  إ فضََُْ

Terjemahnya: 

Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang), 
pukullah (pancunglah) batang leher mereka….

70
 

Kata perintah dari ayat tersebut adalah  َأب  faḍarba dengan bentuk maṣdar فضََُْ

yang mengandung makna perintah, yakni perintah untuk memukul (yang dimaksud 

adalah memancung) leher orang-orang kafir apabila bertemu di medan perang-

pertempuran. Adapun makna yang dikehendaki dari perintah tersebut adalah makna 

asli sebuah perintah, yakni perintah dari Allah swt. kepada orang-orang beriman yang 

ikut dalam medan perang untuk memukul (memancung) orang-orang kafir, dan 

setelah orang-orang kafir itu kalah maka diperintahkan untuk menawan mereka. 

                                                             

69 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Malik; Al-Qur’an  Terjemah, h.125. 

70 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Malik; Al-Qur’an  Terjemah, h.507. 
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sehingga makna yang dikadung dari perintah tersebut adalah makna asli dari sebuah 

perintah ( لمؼن إلحليل إلٔمربا ).  

 

b. Makna ṣīgah al-Amr 

Terkait makna-makna yang dapat muncul seperti yang dikemukakan oleh para 

ulama balagah
71

, berikut adalah makna-makna yang bisa muncul:  

لمؼن إلحليل إلٔمربا  (1  

Sebuah perintah dengan kandungan makna aslinya ( لمؼن إلحليلأ إلٔمأربا ), adalah 

sebuah perintah yang megandung tuntutan untuk dilaksanakan dari pihak yang lebih 

tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Seperti perintah berpuasa Ramaḍan yang 

terdapat dalam surah Al-Bāqarah ayat 183, sebagai perintah dari Allah swt. (penutur) 

yang harus dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman (mitra tutur).  

لمؼن ؿي إلحليل إلٔمربا  (2  

a) إلػاء  (Permohonan) 

Perintah ini sifatnya adalah permohonan dari pihak yang di bawah (pihak 

dengan kedudukan yang lebih rendah) kepada pihak yang lebih atas (pihak dengan 

kedudukan yang lebih tinggi), yakni yang datang dari seorang hamba kepada Allah 

Swt. yang Maha Agung. Seperti permohonan dari orang-orang yang bermohon 

kepada Allah agar diberi keselamatan hidup di dunia dan akhirat yang diantaranya 

terdapat dalam surah Al-Bāqarah ayat 201. 

b)  متِْماس   
ّ
 (Anjuran) إلْ

Perintah ini dari pihak yang sama derajatnya dengan mitra tutur. Seperti 

perintah أٔهصأتوإ (diamlah) yang datang dari jin kepada sebagian jin lain, yang terdapat 

dalam surah Al-Ahqāf ayat 29. 

c)  ْٕرْشاد إل  (Anjuran yang sangat, bimbingan/ pengarahan),  
                                                             

71Ali Al-Jarim dan Muṣṭafa Amin, Al-Balāgatu al-Wāḍihah, h. 179. Lihat juga: Aḥmad Al-

Hasyīmi, Jawāhir Al-Balāgah, h.72. 
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Perintah ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk dilaksanakan, tetapi 

maksud perintahnya tidak sampai menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan. 

Seperti perintah اتِي هَي أٔحْسَأن   بام  ,untuk menolak kejahatan dengan cara yang baik إٕدْفأَعْ  

karena arahan untuk menolak kejahatan dengan cara yang baik itu lebih baik untuk 

dilaksanakan, yang bisa dilihat dalam surah Fuṣilat ayat 34. 

d) إهتََديد (Ancaman),  

Perintah ini mengandung ancaman, apabila pihak yang dikenai perintah itu 

melakukan sesutau yang tidak diriḍoi oleh yang memberi perintah. Seperti dikatakan 

kepada orang-orang kafir وأوإ  untuk mereka berbuat sekehendaknya, yang dalam إٕعَْْ

ungkapan tersebut mengandung ancaman kepada orang-orang yang mengingkari 

kebesaran Allah swt., yang dapat dilihat dalam surah Fuṣilat ayat 40. 

e) إمتَؼجيز (Melemahkan),  

Perintah ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh yang diberi 

perintah. Seperti perintah  ٍفأَأبِ  تأُأوْإ ثسُِأأورة untuk membuat satu surah yang semisal 

dengan Al-Qur‟an yang ditujukan kepada orang-orang yang mengingkari Al-Qur‟an, 

dapat dilihat dalam surah Al-Bāqarah ayat 23. 

f)  
ّ
باح إلْ  (Membolehkan),  

Perintah ini adalah sesuatu yang boleh dilakukan atau tidak. Seperti perintah 

أنا  ُُ و  maka campurilah mereka (istri) pada malam hari, yang berarti boleh فأامئَِ بارُِ

dilakukan bagi orang yang berpuasa di siang harinya, yang dapat dilihat dalam surah 

Al-Bāqarah ayat 187. 

g)  إمتسوي (Menyamakan)  

Perintah ini adalah sesuatu yang sama saja apakah dipilih untuk dilaksanakan 

atau memilih untuk tidak dilaksakan. Seperti perintah أأا ًُ  untuk أٔهفِْلُأأوإ طَوْػأًأا أٔو نَرْ

menginfakkan harta dengan sukarela atau terpaksa, maka keduanya untuk orang-
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orang munafik sama saja di sisi Allah yakni sama-sama tidak akan diterima, hal ini 

dapat dilihat seperti dalam surah At-Taubah ayat 53.  

 

 

h)  
ّ
هرإمإلْ  (Memuliakan/ Penghormatan) 

Perintah ini dimaksudkan sebagai penghormatan kepada yang diberi perintah. 

Seperti perintah   ْخُوأُوإ إليَاأَ إد untuk masuk ke dalam surga bagi orang-orang yang taat 

yang menjadi suatu kehormatan kepadanya, dapat dilihat dalam Al-Zukhruf ayat 70. 

i)  ْٕمتيانإل  (Pemberian nikmat/ penenangan)  

Perintah ini dimaksudkan sebagai bentuk penenangan sekaligus sebagai 

nikmat kepada yang diberi perintah. Seperti perintah وَكُُُأوإ untuk memakan dari rezki-

rezki halal dan baik yang telah dikaruniakan oleh Allah Swt., hal ini dapat dilihat 

seperti dalam surah Al-Mā‟idah ayat 88. 

j)  ْٕتلِاروَ إلْٕح  ُاه إل  (Penghinaan dan Perendahan) 

Perintah ini dimaksudkan sebagai bentuk penghinaan dan perendahan. Seperti 

perintah  ًنُوهأُوإ حِجأارَة untuk menjadikan batu yang ditujukan kepada orang-orang kafir 

sebagai bentuk penghinaan bagi mereka, seperti disebutkan surah Al-Isrā‟ ayat 50. 

k) إلوإم (Berkesinambungan) 

Perintah ini dimaksudkan sebagai sesuatu yang selalu atau terus menerus 

dilakukan. Seperti perintah  بِاللهءإمٌُِأوإ  untuk beriman kepada Allah, rasul dan kitab-

kitab-Nya yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman agar mereka tetap dalam 

keimanannya, seperti dalam surah Al-Nisā‟ ayat 136. 

l)  ْٕغتحارإل  (Pelajaran)  

Perintah ini dimaksudkan agar pihak komunikan mau mengambil pelajaran 

dari apa yang menjadi perintah kepadanya. Seperti perintah فوَيَْيْظُأر untuk manusia 

memperhatikan makanannya, yanag dimaksudkan agar dapat mengambil pelajaran 
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akan bagaimana kekuasaan Allah menyediakan makanan-makanan tersebut, hal ini 

dapat dilihat seperti dalam surah „Abasa ayat 24. 

 

 

D. Pokok-Pokok Bahasan dalam Juz Tabārak 

Juz 29 dalam Al-Qur‟an yang menjadi pembahasan dalam tesis ini, biasa pula 

disebut dengan Juz Tabārak yang penamaannya diidentik dengan awal surah al-Mulk 

(tabāraka al-lażī biyādihi al-mulk) sebagai surah pertama dalam Juz 29. Jumlah surah 

pada Juz Tabārak ini terdiri atas 11 surah yaitu: al-Mulk, al-Qolam, al-Hāqqah, al-

Ma‟ārij, Nūh, al-Jīn, al-Muzzammil, al-Muddaṡṡir, al-Qiyāmah, al-Insān, dan al-

Mursalāt. Berikut adalah pokok-pokok pembahasan dalam 11 surah tersebut. 

Juz Tabārak memiliki kandungan isi yang sangat kompleks membahas 

kehidupan, perilaku pribadi maupun sosial, sampai pada pembahasan hari kiamat. 

Pada awal-awal surah al-Mulk mengajak pembacanya untuk menadaburi alam 

semesta dengan segala keseimbangannya yang akan dapat menyadarkan tentang 

realitas kehidupan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah swt. Kemudian dalam surah 

al-Qolam dibahas tentang perilaku orang-orang yang ingkar terhadap Rasulullah saw., 

dan da‟wah beliau yang humanis.  

Dalam surah al-Hāqqah disebutkkan tentang kehidupan keberimanan bangsa-

bangsa yang telah dibinasakan agar dapat dijadikan pelajaran khususnya kepada 

orang-orang Quraisy yang menentang seruan Nabi Muhammad saw. Sementara surah 

al-Ma‟ārij membahas tentang orang-orang yang beriman dengan benar beserta 

karakternya. Kemudian dalam surah Nūh dibahas kebalikannya yakni tentang orang-

orang yang durhaka, meninggalkan nabi-nabi mereka, dan gambaran Allah swt. 

memberikan balasan kepada mereka. 
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Dalam surah al-Jin, disebutkan tentang manusia dan jin yang taat dan durhaka. 

Surah al-Muzzammil membahas tentang ibadah shalat atau tahajjud (hablum min 

Allah) dan al-Muddaṡṡir tentang dakwah dan proses pembersihan baik secara lahir 

maupun secara batin (hablum min al-nās). Sementara tiga surah terakhir al-Qiyāmah, 

al-Insān dan al-Mursalāt membahas tentang hari kiamat dan kehidupan surga-neraka 

yang disertai dengan gambaran balasan kebaikan yang akan diperoleh bagi siapa yang 

taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan balasan keburukan bagi siapa yang ingkar. 

Berikut adalah perincian pokok-pokok isi dalam Juz Tabārak: 

1. Dasar-dasar aqidah Islam, penggambaran melalui alam semesta sekaligus 

pembuktian keberadaan Allah Swt. dan menjadi penampakan keagungan dan 

kebesaran-Nya.  

2. Pembuktian kenabian dan risalah kerasulan, serta bimbingan Allah swt. 

kepadanya dalam menghadapi tantangan-tantangan dakwah. 

3. Perilaku dan balasan kepada orang-orang yang ingkar, bahwa bagi mereka akan 

ditimpakan azab. 

4. Perilaku dan balasan kepada orang-orang yang taat, bahwa mereka akan dibalas 

dengan kenikmatan. 

5. Informasi mengenai adanya hari kebangkitan, serta kedahsyatannya yang pasti 

akan terjadi.  

6. Gambaran kehidupan surga dan neraka. 

Dari rincian-rincian kandungan surah dalam Juz Tabārak atau Juz 29 tersebut 

memberikan pandangan tentang kehidupan dan bagaimana menjalani hidup agar 

dapat selamat di dunia dan akhirat, dengan petunjuk-petunjuk ayat yang membimbing 

manusia untuk dapat selalu berada dalam kebenaran.  
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BAB III 

KAJIAN TENTANG TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR AL-MISHBAH  

A. Tafsir Al-Azhar 

1. Penulis Tafsir Al-Azhar 

Buya Hamka adalah penulis Tafsir Al-Azhar dengan nama lengkap H. Abdul 

Malik Karim Amrullah yang cukup masyhur di Indonesia. Ia lahir di Sungai Batang-

Maninjau Sumatra Barat, pada 17 Februari 1908 bertepatan dengan 13 Muharram 

1326 H. Ayahnya bernama Haji Abdul Karim Amrullah yang dikenal masyarakatnya 

dengan sebutan Haji Rasul, juga seorang ulama di Minangkabau, dan ibundanya 

bernama Siti Shafiyah Tanjung binti Haji Zakaria. Dilihat dari latar belakang 

keluarga Buya Hamka diketahui bahwa ia dari keluarga yang taat beragama.
1
  

Pendidikan yang ditempuh Buya Hamka secara formal pada usia 8 tahun, 

belajar agama di sekolah Diniyah sampai usia 15 tahun di Padang Panjang, selain itu 

ia juga sambil belajar di Sumatra Thawalib (lembaga pendidikan yang didirikan oleh 

ayahnya) tepatnya di Parabek. Guru-guru yang mengajar Buya Hamka di Sumatra 

Thawalib adalah Syekh Ibrahim Musa Parabek, Engku Mudo Abdul Hamid, Sutan 

Marajo, dan Zainuddin Labai el-Yunusi. Di Sumatra Thawalib ia mempelajari kitab-

kitab klasik dan bahasa, seperti Nahwu, Ṣaraf, Fiqh, Mantiq, ilmu Bayān, dan ilmu-

ilmu yang lainnya.
2
 

Pada usia 16 tahun (1924), ia belajar ke pulau Jawa Yogyakarta dan belajar 

pada Ki Bagus Hadikusumo, R.M Suryopranoto, H. Fachruddin, Mirza Wali Ahmad 

Baig, Tjokroaminoto, Muhammad Natsir, A. Hasan Bandung dan AR. Siti Mansur. 

Selama perjalanannya menuntut ilmu di Yogyakrta ia juga mulai berkenalan dengan 

                                                             

1Syamsul Nizar, Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang 

Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),h.17. 

2Syamsul Nizar, Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang 

Pendidikan Islam, h.21 
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organisasi Serikat Islam, yang kemudian banyak mempengaruhi pemikiran Islam dan 

pergerakan Buya Hamka.
3
  

Pada tahun 1925, Buya Hamka kembali ke Maninjau dengan pemikiran dan 

ilmu yang telah didapatkannya selama rihlah ilmiah ke Jawa. Ia kembali bersama AR. 

Siti Mansur (seorang ulama dan tokoh Muhammadiyah). Di Maninjau AR. Siti 

Mansur menjadi muballigh dan Hamka menjadi pengiringnya pada setiap kegiatan 

dakwahnya.
4
 

 Kemudian pada tahun 1927, Hamka berangkat ke Makkah menunaikan 

ibadah haji. Kesempatan yang didapatkannya selama di Makkah ia manfaatkan untuk 

memperluas relasi, belajar dan juga bekerja dalam kurung waktu selama enam bulan. 

Setelah dari Makkah ia kembali ke Minangkabau dan singgah di Medan. Selama di 

Medan ia mendapat amanah memimpin majalah mingguan Pedoman Masyarakat 

sampai 1938, dan juga mulai banyak menulis dan melahirkan karya-karya tulis dalam 

bidang agama, filsafat, tasawuf, novel dan tulisan-tulisan di kolom majalah.  

Berbagai pengalaman dan tantangan yang dihadapi selama di Medan menjadi 

pelajaran berharga bagi Buya, dan pada tahun 1945 ia kembali ke Padang Panjang. Ia 

kemudian mendirikan sekolah dan diberi nama Tabligh School, dengan tujuan 

mencetak muballigh Islam. Tetapi dengan persoalan operasional sekolah ini tidak 

bertahan lama, dan kemudian Buya Hamka mendapat tugas dari Muhammadiyah 

untuk berdakwah dan mengembangkan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Nanti 

pada saat Kogres Muhammadiyah yang ke 11 di Maninjau, sekolah Muballigh School 

                                                             

3M. Dawam Rahardjo, Intelektual Inteligensi dan Perilaku Politik Bangsa (Bandung: Mizan, 

1993),h.200-202. 

4Rusydi Hamka, Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka (Jakarta: Pustaka Panjimas, 

1983),h.2-3. 
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ini kemudian kembali diaktifkan dengan berubah nama menjadi Kulliyatul 

Muballighin dengan lama pendidikan 3 tahun.
5
 

Banyak hal yang mewarnai perjalanan hidup Buya Hamka, yang secara 

singkatnya dapat disebutkan setelah tahun 1945. Bahwa pada tahun 1949 ia menjadi 

ketua konsul Muhammadiyah Sumatera Timur, tahun 1959 mendirkan tempat 

percetakan majalah dengan nama Pandji Masyarakat, tahun 1964 ia dipenjarakan oleh 

Soekarno karena kritikan-kritikan yang dilontarkan Buya Hamka dianggpanya 

berbahaya, dan ia dibebaskan nanti pada tahun 1967 yang selama di tahanan ini ia 

berhasil menulis sebuah kitab tafsir yang diberinya nama Tafsir Al-Azhar. Kemudian 

tahun 1975 diberi amanah sebagai ketua MUI sampai tahun 1981, dan setelah mundur 

dari Ketua MUI, dua bulan setelahnya ia sakit dan dirawat di rumah sakit Pusat 

Pertamina selama kurang lebih satu pekan. Kondisi Buya Hamka tersebut ia kembali 

menghadap ke hadirat Allah swt. tepat pada tanggal 24 Juli 1981 di usia 73 tahun.
6
 

Banyak karya-karya tulis yang dihasilakn oleh Buya Hamka selama hidupnya 

yang masyhur dan dapat kita jumpai saat ini, Selain dari karya monumental tafsir Al-

Azhar, Buya Hamka juga mempunyai segudang karya tulis baik fiksi maupun non 

fiksi. Diantara karya-karyanya adalah buku dengan judul; Tasawuf Modern terbit 

sekitar tahun 1983, Lembaga Budi terbit sekitar tahun 1939, Lembaga Hidup terbit 

sekitar 1962, Falsafah Hidup terbit sekitar tahun 9162, Pelajaran Agama Islam, 

Kenang-Kenangan Hidup yang terdiri atas empat jilid yang terbit sekitar tahun 1979, 

Sejarah Umat Islam yang juga terdiri atas empat jilid dan terbit sekitar tahun 1975, 

Studi Islam terbit sekitar tahun 1976, Kedudukan Perempuan dalam Islam terbit 

sekitar 1973, dan juga Buya Hamka banyak menulis artikel-artikel. 

 

                                                             

5Mardjani Tamim, Sejarah Pendidikan Daerah Sumatra Barat (Jakarta: Dep P dan KRI, 

1997),h.112. 

6 Rusydi Hamka, Pribadi dan Martabat Buya Hamka, h.230. 
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2. Metodologi Penafsiran dalam Tafsir Al-Azhar 

Tafsir Al-Azhar lengkap 30 juz dan mulai ditulis sekitar tahun 1960 dan terbit 

pertama kali pada 1967.
7
 Sistematika penjelasan dalam kitab tafsirnya diawali dengan 

menyajikan ayat dalam pembahasan, kemudian memberikan terjemahan ayat, dan 

hanya sedikit saja menyajikan penafsiran kata, dan dengan uraian tafsir yang 

terperinci.  

 Tafsir Al-Azhar yang dikaji dalam penelitian ini adalah terbitan Pustaka Panji 

Mas-Jakarta, cetakan pertama tahun 1981. Pada awal-awal tafsirnya disajikan kata 

pengantar, pendahuluan, kemudian ayat dan terjemahnya, lalu memberikan tema pada 

kelompok-kelompok ayatnya, dan memberikan penjelasan pada ayat-ayat yang 

menjadi pembahasan. 

Pada tafsir Al-Azhar ini, Buya Hamka menggunakan metode tahlīliī,
8
 karena 

dalam menguraikan tafsirannya lebih kepada analisis. Dalam tafsir ini juga Buya 

Hamka dalam megambil referensit tidak fanatik pada karya tafsir tertentu dan juga 

tidak fanatik mazhab. Selain itu, Buya Hamka banyak mengutip kitab-kitab baik itu 

tafsir ataupun pada kitab-kitab hadis yang diperlukan dalam penafsirannya.
9
  

Metode tahlīlī yang digunakan dengan mengkaji ayat-ayat dari berbagai aspek 

dan maknanya, menafsirkan sesuai dengan urutan Mushaf Utsmani, menguraikan 

lafaz-lafaz ayat serta menjelaskan arti yang diharapkan dengan menunjukkan 

kandungan-kandungan lafaz, sasaran yang diharapkan dan kandungannya adalah 

unsur balagah juga pada keindahan kalimat, serta juga saling mengaitkan ayat satu 

dengan lainnya, dan juga tidak meningglkan asbāb al nuzūl ayat, tidak mengabaikan 

penjelasan dari Hadits Nabi Saw, riwayat dari Sahabat ataupun riwayat dari Tabi‟in, 

                                                             

7Islah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia, dari dia, aku, neutika hingga ideology 

(Bandung: Teraju, 2003), h.59. 

8Nasruddin Baidan, Metodologi Penafsiran Al-Qur’an (Yogyakrta: Pustaka Pelajar, 2000), 

h.30-31. 

9Mafri Amir, Literatur Tafsir Indonesia (Tangerang: CV Sejahtera Kita, 2013), h.170-171. 
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dan memberikan penjelasan secara menyeluruh pada ayat yang dibahas sebelum 

beralih pada ayat selanjutnya.
10

  

Selain itu, pemikiran yang dituangkan dalam karyanya Tafsir Al-Azhar 

banyak dipengaruhi oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dengan karyanya 

Tafsir Al-Manār yang bercorak al-adābi al-ijtimā’i (sosial kemasyarakatan), juga 

dipengaruhi oleh Syyid Quthb pada karyanya Tafsīr fī Zilāl al-Qur’an, yang 

dipandang oleh Buya Hamka sebagai salah satu tafsir yang sesuai dengan konteks 

zaman kekinian. 

 Nampaknya pola pemikiran yang banyak dipengaruhi Muhammad Abduh dan 

Rasyid Ridha, turut mengantarkan penafsirannya bercorak yang sama yakni sosial 

kemasyarakatan. Dari penjelasan-penjelasan yang diberikan Buya Hamka dalam 

tafsirnya yang mendominasi adalah bercorak tasfir al-adābi al-ijtimā’i, dengan 

berusaha memberikan penafsiran secara memasyarakat, yakni menggunakan bahasa-

bahasa yang sederhana agar mudah dipahami semua kalangan juga memberikan 

penafsiran sesuai kondisi sosial dan juga kondisi politik yang ada. 

B. Tafsir Al-Mishbah 

1. Penulis Tafsir Al-Mishbah 

Muhammad Quraish Shihab lahir pada tanggal 16 Februari 1944, di Rappang-

Sulawesi Selatan. Terlahir dari keluarga keturunan Arab terpelajar. Ayahnya bernama 

Abdur Rahman Shihab (1915-1986), merupakan alumni dari Jam’iyyat al-Khair
11

 di 

Jakarta. Ia adalah seorang cendekiawan Ujung Pandang yang juga seorang Ulama 

tafsir, dan menjadi salah satu pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung 

                                                             

10 Ali Hasan al-Arid, Sejarah dan Metodologi Tafsir (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h.41-42. 

11 Jam’iyyat al-Khair, mulanya sebagai sebuah organisasi sosial oleh keturunan Arab dan juga 

terbuka bagi Muslim secara umum dan akhirnya beralih fokus pada bidang pendidikan. Ini adalah 

lembaga pendidikan tertua yang ada di Indonesia, mulai dirintis pada tahun 1901, yang dipelopori oleh 

Sayyid Muhammad Al-Fakir bin Aburrahman Al-Mansyur, Sayyid Muhammad bin Abdullah bih 

Syihab, Sayyid Idrus bin Ahmad bin Syihab, dan Sayyid Syehan bin Shihab. Berpusat di Jl. KH. Mas 

Mansur 17, wilayah Tanah Abang Jakrta Pusat.  
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Pandang (Makassar), juga sebagai pengajar dengan gelar Professor di IAIN Alauddin 

Ujung Pandang. Ibu dari M. Quraish Shihab adalah Asma Aburisyi dari Rappang.
12

 

Semangat keilmuan yang dimiliki ayahnya, nampaknya mewarisi M. Quraish 

Shihab. Benih kecintaan terhadap ilmu khususnya bidang tafsir terus tumbuh sampai 

akhirnya ia pula menjadi Ulama tafsir terkemuka saat ini.  

M. Quraish Shihab melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang Jawa 

Timur setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya pada usia 11 tahun di kampung 

kelahirannya Rappang. Di Malang ia juga belajar di Pondok Pesantren Dār Al-Hadis 

Al-Faqihiyyah yang diasuh oleh Habib Abdul Qadir Bilfaqih yang juga salah seorang 

ahli hadis. Kemudian pada tahun 1958 saat usianya baru 14 tahun, ia diberangkatkan 

oleh ayahnya ke Mesir dan masuk pada tingkat kelas dua Tsanawiyah Al-Azhar dan 

dapat menyelesaikannya dengan baik. Setelah pendidikannya tersebut lalu dilanjutnya 

ke jenjang strata satu dengan mengambil jurusan Tafsir dan Hadis, Fakultas 

Ushuluddin Universitas Al-Azhar, dan berhasil menyelesaikannya di usia 23 tahun 

(tahun 1967).
13

 

Setelah jenjang strata stunya, lalu melanjutkan pada jenjang strata dua dengan 

jurusan yang sama dan berhasil meraih gelar Master of Art (MA) hanya dalam kurung 

waktu dua tahun (1969). Judul tesis yang diangkatnya adalah “Al-I’jāz Al-Tasyri’i li 

Al-Qur’an Al-Karīm.” Setelah pendidikannya ia kemudian kembali ke Ujung 

Pandang dan mendapat amanah sebagai pejabat wakil rektor bidang kemahasiswaan 

di Institut Agama Islan Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang, dan beberapa 

amanah yang diembannya yang lain seperti sebagai Koordinator Perguruan Tinggi 

Agama Islam Swasta (Kopertais) wilayah VII Indonesia Timur.
14

 

                                                             

12 Mauluddin Anwar, dkk. Cahaya, Cinta dan Canda M. Quraish Shihab (Tangerang: Lentera 

Hati, 2015),h.XXII. 

13Mauluddin Anwar, dkk. Cahaya, Cinta dan Canda M. Quraish Shihab (Ta,h.13-14 

14 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1998),h.6. 
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Setelah beberapa tahun tepatnya 1980 ia kemudian kembali melanjutkan 

pendidikan strata tiganya ke Universitas Al-Azhar Mesir dengan spesialisasi tafsir Al-

Qur‟an, dan berhasil menyelesaikannya dalam waktu kurang lebih dua tahun (1982) 

dengan mengangkat judul disertasi “Nazhm Al-Durār li Al-Biqā’i: Tahqīq wa 

Dirāsah.” Dengan pendidikan tingginya yang ditempuh sampai gelar doktor di timur 

tengah dengan spesialisasi fokus pada ilmu Tafsir, ia tercatat sebagai orang pertama 

Asia Tenggara yang berhasil meraih gelar tersebut.
15

 

Setelah pendidikan strata tiganya di Mesir ia kembali ke Indonesia dan 

mendapat amanah dan tugas di tanah air. Tahun 1984 ditugaskan pada Fakultas 

Ushuluddin  dan Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan aktif mengajar 

mulai dari jenjang strata satu sampai strata tiga. Ia kemudian diangkat menjadi rektor 

IAIN Syarif Hidyatullah Jakarta yahun 1992-1998. Amanah lain yang pernah 

diembannya adalah sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1985-1998, 

menjadi anggota MPR-RI tahun 1982-1987 dan pada tahun 1987-2022, dan dimanahi 

sebagai anggota dewan pentashih Al-Qur‟an Departeman Agama RI sejak tahun 

1989, dan ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama RI pada tahun 1998, dan 

beberapa jabatan lainnya yang pernah diembannya.
16

 

M. Quraish Shihab banyak melahirkan karya-karya tulis yang sangat popular 

seperti Tafsir Al-Mishbah yang membahas Al-Qur‟an 30 Juz. Selain karyanya yang 

sangat monumental tersebut, karya tulisnya yang lain seperti bukunya: “Menyingkap 

Tabir Ilahi: Asma‟ Al-Husna dalam Perspektif Al-Qur‟an” yang diterbitkan oleh 

Lentera Hati-Jakarta tahun 1998, “Untaian Permata Buat Anakku” yang diterbitkan 

oleh Mizan-bandung tahun 1998, “Satu Islam: Sebuah Dilema” yang diterbitkan oleh 

Mizan-Bandung tahun 1987, “Filsafat Hukum Islam” yang diterbitkan oleh 

                                                             

15 M.Quraish Shihab, Mukjizat Al-Qur’an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, 

dan Pemberiataan Gaib (Bandung: Mizan, 2014),h.297. 

16 Mauluddin Anwar, dkk. Cahaya, Cinta dan Canda M. Quraish Shihab, h.17. 
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Departemen Agama-Jakarta tahun 1987, “Membumikan Al-Qur‟an; Fungsi dan 

Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat” yang diterbitkan oleh Mizan-

Bandung tahun 1994, “Studi Kritis Tafsir Al-Manar” yang diterbitkan oleh Pustaka 

Hidayah-Bandung tahun 1996, “Perempuan” yang diterbitkan oleh Lentera Hati-

Jakarta tahun 2005, “Rasionalitas Al-Qur‟an: Studi Kritis atas Tafsir Al-Manar” yang 

diterbitkan oleh Lentera hati-Jakarta tahun  2006, “Membaca Sirah Nabi Muhammad 

saw. dalam Sorotan Al-Qur‟an dan Hadits Shahih” yang diterbitkan Lentera Hati-

Jakarta tahun 2011, dan masih banyak karya tulis lainnya yang terbit beberapa judul 

hampir setiap tahunnya.  

2. Metodologi Penafsiran dalam Tafsir Al-Mishbah 

M. Quraish Shihab menulis sebuah kita tafsir yang diberinya nama dengan 

Tafsir Al-Mishbah, pesan, kesan dan keserasian Al-Qur‟an yang diterbitkan oleh 

penerbit Lentera Hati dan dicetak pertama kali pada November tahun 2000. Tafsir Al-

Mishbah ini berjumlah 15 jilid yang merampungkan 30 juz al-Qur‟an.
17

  

Dalam susunan penafsirannya dilakukan dengan mengelompokkan ayat, 

memberikan penjelasan munasabah pada surah yang dijelaskan dengan surah 

sebelumnya. Quraish Shihab dalam tafsirnya menerapkan ilmu munasabah yang 

dapat dilihat pada penjelasannya dengan memberikan munasbah pada lafal demi lafal 

dalam satu surah, kesesuaian kandungan ayat dengan penutup ayat, kesesuaian ayat 

dengan ayat berikutnya, kesesuaian antara awal surah dengan akhir surah, kesesuaian 

akhir surah dengan awal surah berikutnya, dan keserasian antara nama surah dan tema 

yang dibahas surah tersebut. Demikianlah kedalaman munasabah yang dilakukan 

Quraish Shihab dalam karya tafsirnya. 

Kemudian pada penyusunan tafsirnya, ia tidak menyusunnya berdasarkan juz 

per juz, melainkan surah per surah, sehingga didapatkan pada volume tafsirnya ada 

                                                             

17Islah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia, (Cet.I; Yogyakarta: LKIS, 2013), h.109-110. 
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satu juz lebih, dan ada yang berisi beberapa juz, seperti dalam volume 14 berisi surah 

al-Ṣāff (bagian surah pada juz 28) sampai dengan surah al-Mursalat (surah akhir 

dalam juz 29). Sehingga pada volume tafsirnya tidak memiliki ketebalan yang sama. 

Seperti pada volume 5 dengan ketebalan 765 halaman yang berisi tiga surah yaitu al-

A‟rāf, al-Anfāl, dan al-Taubah. Ada pula yang ketebalannya 257 halaman pada 

volume 3 yang berisi keseluruhan surah al-Mā‟idah. 

 Pada pola penafsirannya, secara umum tidak jauh berbeda dengan pola yang 

dilakukan oleh ulama-ulama tafsir klasik dengan penyajian penjelasan kosakata-

kosakata tertentu yang membutuhkan penjelasan lebih, juga menyelipkan komentar-

kmentarnya pada terjemahan ayat yang ditafsirkannya. Adapun untuk membedakan 

antara terjemahan ayat dan komentarnya, maka pada terjemahan ayat diketik miring.  

Penjelasan-penjelasan tafsir yang dituangkan dalam tafsirnya, banyak 

disuguhkan pendapat-pendapat dari ulama-ulama tafsir sebelumnya, lalu kemudian 

pendapat tersebut dielaborasi, disamping juga ijtihad atau pemikirannya sendiri. Di 

antara ulama yang menjadi rujukan dalam Tafsir Al-Mishbah adalah seperti Ibrahim 

ibn Umar al-Biqā‟i pada karyanya kitab Tafsir Nazm al-Durr (kitab ini adalah objek 

penelitian Quraish Shihab dalam penyelesaian disertasinya), Muhammad Husein 

Ṭabāṭabā‟i pada karyanya Tafsir Al-Mizān, selain itu juga banyak mengutip dari 

pendapat Muhammad Ṭantawi, Mutawalli al-Sya‟rāwi, Sayyid Quthb dan 

Muhammad Ṭahir ibn Asyur.
18

 

Dengan penjelasan yang panjang, dan kutipan pendapat-pendapat dari para 

Ulama tasfir, sehingga bagi para pembacanya membutuhkan waktu dan usaha lebih 

untuk membaca kitab tafsir tersebut. Namun pada sisi lain, pemberian penjelasan 

yang panjang dan nuansan kebahasan yang dalam pada lafal-lafal tertentu, akan dapat 

mengantarkan pembaca pada pemahaman yang baik pada suatu teks atau lafal. 

                                                             

18 Hasani Ahmad Said, Diskursus Munasabah Al-Qur’an dalam Tafsir Al-Mishbah (Cet.l; 

Jakarta: Amzah, 2015), h.106. 
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Adapun metode tafsir yang digunakan dalam tafsir Al-Mishbah lebih kepada 

analisis atau tahlīlī. Penjelasan yang disampaikannya secara teliti dengan banyak 

mengungkap makna kosakata ayat serta menyebutkan tema pokok pada kelompok-

kelompok ayat, dan menjabarkan penjelasan secara munasabah ayat serta disertai 

dalil-dalil dari hadis Nabi saw., dan menyajikan penjelasan dengan berusaha 

mengedepankan petunjuk Al-Qur‟an dalam menjawab persoalan-persoalan 

masyarakat yang ada atau yang lebih dikenalnya dengan bercorak al-adābi al-

ijtimā’ī.
19

 Selain itu, dalam penyajian tafsirnya juga dengan penggunaan bahasa yang 

mudah dimengerti berupa bahasa-bahasa yang familiar di masyarakat.
20

 

Dengan corak yang berupaya langsung menyentuh berbagai persoalan di 

masyarakat menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk mengkaji tasfiran-

tafsiran yang ada dalam tafsir tersebut khususnya tafsiran-tafsiran ayat yang 

mengandung makna perintah yang terdapat dalam Juz Tabārak atau Juz ke 29, 

dengan berupaya mengkaji makna seperti apa yang dikehendaki dari ayat-ayat yang 

ber lafaz perintah jika dianalisis tafsiran yang ada dalam tafsir Al-Mishbah tersebut.

                                                             

19Hasani Ahmad Said, Diskursus Munasabah Al-Qur’an dalam Tafsir Al-Mishbah, h.119. 

20Syamsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir (cet.I; Jakarta: Amzah, 2014), h.194. 
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BAB IV 

 ṢĪGAH AL-AMR DALAM JUZ TABĀRAK DAN KOMPARASI TAFSIR  

AL-AZHAR DENGAN TAFSIR AL-MISHBAH 

A. Bentuk dan Makna Ṣīgah al-Amr dalam Juz Tabārak 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ṣīgah al-Amr dalam Juz Tabārak terdapat 

72 lafal pada 54 ayat dengan tiga bentuk ṣīgah yaitu fi’il amr, fi’il muḍāri’ yang 

didahului lām al-amr, dan ism fi’il amr yang berfungsi sebagai perintah. Berikut 

adalah ṣīgah al-Amr dalam Juz Tabārak dengan bentuk fi’il amr, fi’il muḍāri’ yang 

didahului lām al-amr dan ism fi’il amr. 

1. Fi’il Amr 

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa fi’il amr yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah semua bentuk kata kerja yang ber-ṣīgah fi’il amr. 

a. Surah Al-Mulk dengan jumlah fi’il amr-nya sebanyak 10 ayat, yaitu: 

1) Ayat ke 3 

 ِ لَّا
 
أٰوَٲتٍ أ حۡعَ سَََ ا ترََىٰ فِِ خَوۡ  ۖ اطِحَاكً  ى خَوقََ ُ َ أٰنِ مِن تفََأٰوُتٍ  ما حَۡۡ مرا

 
رۡجِعِ  ۖ قِ أ

 
 فبَ

لۡ ترََىٰ مِن فطُُورٍ  َُ محَۡصَََ 
 
 أ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  َََمحَۡص
 
رۡجِعِ أ

 
 فبَ

Makna ayat ini menjelaskan perintah memperhatikan secara berulang tentang 

ciptaan Allah swt., yakni berupa langit dan segala lapisannya serta hiasan-hiasan yang 

ada padanya. Adakah sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Allah swt. tersebut?. 

Sebagaimana disebutkan oleh Qatādah yang dikutip oleh Wahbab Al-Zuḥailī.
1
    

Pertanyaan yang muncul setelah perintah memperhatikan jagat raya, 

mengundang perhatian terhadap ciptaan Allah swt. yang tidak ada kecacatan padanya. 

                                                             

1 Wahbab Al-Zuḥailī, Al-Tafsīr Al-Munīr, fi al-aqīdah wa al-syarī’ah wa al-manhāj, jild 15, 

(Suriah: Dār Al-Fikr, 2007), h.8 
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Meski berkali-kali pandangan diarahkan ke langit untuk memperhatikan, tetap tidak 

akan didapatkan ketidakseimbangan terhadap ciptaan Allah swt. tersebut. Hal ini 

mengandung makna bahwa perintah memperhatikan tersebut sebagaimana disebutkan 

oleh Al-Qurṭubi adalah untuk mengambil pelajaran dan hikmah akan keseimbangan 

ciptaan Allah swt.
2
 Selain itu juga makna yang dikandung dari perintah tersebut 

sebagaimana disebutkan oleh Al-Zuḥailī adalah sekaligus akan mengigatkan manusia 

akan kerendahannya yang hanya sebagai bagian dari ciptaan Allah swt.
3
 

Jadi, dapat diketahui bahwa makna yang dikandung adalah; تلارح إلْٕ  إلْٕغتحار و    

2) Ayat ke 4 

تيَِۡ ييَلَ  محَۡصَََ نَرا
 
رۡجِعِ أ

 
ئً ثُُا أ محَۡصََُ خَاُ ِ

 
ميَۡمَ أ

ّ
وَ حَسِيٌ وِةۡ إ ُُ  ا وَ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  َََمحَۡص
 
رۡجِعِ أ

 
 أ

Makna yang dikandung dari ayat ini tidak berbeda dengan ayat 3 sebelumnya, 

yang mengandung perintah untuk memperhatikan kekuasaan ciptaan Allah swt. akan 

penciptaan langit yang begitu seimbang. Sehingga dapat disebutkan maknanya adalah 

agar manusia mengambil pelajaran dari proses memperhatikan tersebut dan 

mengandung peringatan akan kerendahannya sebagai ciptaan Allah swt. 

Jadi, maknanya adalah;     تلارح إلْٕغتحار و إلْٕ  

3) Ayat ke 13 

وإْ كوَۡمكَُُۡ أَوِ  و  وَأَسُِِّ َِ جَۡۡرُوإْ تِ
 
َُ  ۖأ ا ه

ّ
دُورِ   إ مصُّ

 
 ۥ ػوَِيُُۢ تِذَإتِ أ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  َُُۡوإْ كوَۡمك َِ   dan أَسُِِّ رُوإْ تِ جَۡۡ
 
 أ

Makna dari ayat tersebut merupakan perintah sekaligus menjadi khabar 

tentang merahasiakan perkataan atau menampakkan/ menyatakannya.
4
 Karena 

bagaimanapun Allah tetap bisa mengetahui tehadap sesuatu apakah yang tersembunyi 

                                                             

2Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh Al-Anṣārī Al-Khazrajī 

Syamsuddin Al-Qurṭubī, Al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’an, (Qāhirah: Dār Kutb, 1964), h.208. 

3Wahbab Al-Zuḥailī, Al-Tafsīr Al-Munīr, jild 15, h. 8-9. 

4 Muhyiddin bin Aḥmad Mustafā Darwīsy, I’rāb Al-Qur’an Al-Karīm wa Bayānuhu, (Beyrūt: 

Dār Al-Irsyād, 1415 H), h.151. 
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di dalam hati ataupun yang dinyatakan. Dua keadaan tersebut adalah tindakan yang 

sama bagi Allah swt.  

Ibn. Abbas mengatakan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan orang-orang 

Musyrik yang selalu menggunjing Nabi saw., yang dimana di antara mereka ada yang 

mengatakan “agar mengecilkan suara” agar Tuhan Nabi saw. tidak mendengarnya. 

Tetapi tindakan membesarkan ataupun mengecilkan suara sebagaimana pada ayat ini 

adalah pilihan dan keduanya sama saja bagi Allah swt. yakni tetap diketahuinya.
5
  

Jadi, makna dari ayat tersebut; و إمتسوي      إمتخيي 

4) Ayat ke 15 

ى جَ  ِ لَّا
 
وَ أ لَۡرۡضَ ذَموُلًْ ُُ

 
و ؼَلَ مكَُُُ أ َِ زۡكِ مۡشُوإْ فِِ مٌَاَنِحِہاَ وَكُُُوإْ مِن رِّ

 
ُّشُورُ  ۖفبَ مً

 
َِ أ ميَۡ

ّ
  وَإ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  ْمۡشُوإ
 
 كُُُوإْ  dan فبَ

Makna dari bentuk tersebut adalah perintah untuk menjelajahi alam dengan 

seluruh penjuruhnya serta memakan sebagian dari rezki Allah yang menjadi karunia 

dari-Nya. Perintah untuk berjalan atau menjelajahi alam sebagaimana dikatakan oleh 

al-Qurṭubi adalah boleh dan tidak wajib. Selain itu juga memberi pengarahan untuk 

menjelajahi dan sekaligus pemberian nikmat untuk memakan sebagian dari rezki 

yang disediakan Allah swt.
6
 

Jadi, makna dari ayat tersebut : متيانإلْٕ  و إلْٕرشاد     

5) Ayat ke 23 

لَۡتصَۡأٰ 
 
مۡعَ وَأ مسا

 
ىٓ أوَشَبكَُُۡ وَجَؼَلَ مكَُُُ أ ِ لَّا

 
وَ أ ُُ لَۡفـۡدَِٔةَ كُلۡ 

 
ا تشَۡكُرُونَ   كوَِيلاً  ۖرَ وَأ  ما

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  ۡكُل 
Makna dari ayat tersebut adalah perintah dari Allah swt. kepada kepada Nabi 

saw. untuk menyampaikan dakwah kepada umatnya bahwa Allah yang menciptakan 

manusia dan memberi mereka pendengaran, penglihatan dan juga hati, agar mereka 

                                                             

5 Wahbab Al-Zuḥailī, Al-Tafsīr Al-Munīr, jild 15, h.20. 

6 Al-Qurṭubī, Al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’an, h.214. 



 72 
 

dapat mensyukuri pemberian Allah swt. tersebut. Perintah tersebut adalah makna asli 

sebuah perintah dari Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. 

Jadi, makna dari ayat tersebut; لمؼن إلحليل إلٔمربا  

6) Ayat ke 24 

 َِ ميَۡ
ّ
لۡرَۡضِ وَإ

 
ى ذَرَأكَُُۡ فِِ أ ِ لَّا

 
وَ أ ُُ ونَ كُلۡ  ُ َۡ  تُُۡ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  ۡكُل 

Tidak berbedah dari makna pada ayat 23 sebelumnya, bahwa ayat tersebut 

mengandung perintah dari Allah swt. kepada Nabi saw. untuk menyampaikan bahwa 

Allah-lah yang menjadikan manusia dapat berkembang biak yang kemudian kepada-

Nya pula akan dikembalikan. Lafal perintah tersebut adalah makna asli dari sebuah 

perintah dari Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. 

Jadi, maknanya adalah; لمؼن إلحليل إلٔمربا  

7) Ayat ke 26 

 ِ للَّا
 
مؼِۡمُۡ غِيدَ أ

 
امَا أ ه
ّ
امَآ أَنََّ۟ هذَِيرٌ  كُلۡ إ ه

ّ
دِيٌ  وَإ  مُّ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  ۡكُل 
Makna dari ayat ini adalah perintah dari Allah swt. kepada Nabi saw. untuk 

menyampaikan kepada manusia bahwasanya ilmu tentang akan terjadinya sesuatu 

termasuk hari kiamat (sebagaimana penjelasan pada ayat 25 sebelumnya) hanya ada 

pada Allah swt. Adapun Nabi Muhammad saw. dalam posisi ini adalah yang memberi 

penjelasan atau peringatan kepada manusia. lafal perintah tersebut adalah makna asli 

sebuah perintah dari Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. 

Jadi, maknanya adalah; لمؼن إلحليل إلٔمربا  

8) Ayat ke 28 

ؼِ  ُ وَمَن ما للَّا
 
وكََنَِ أ ُۡ نۡ أَ ّ

ٰـفِريِنَ مِنۡ ػذََإبٍ أَمِيٍ كُلۡ أَرَءَيتُُۡۡ إ مكَۡ
 
يُ أ ياَ فمََن يُُِ  َ  أوَۡ رَحَِۡ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  ۡكُل 
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Pada ayat ini, makna yang dikandung adalah perintah dari Allah swt.  kepada 

Nabi saw. agar menyampaikan kepada manusia sebuah peringatan bahwa Allah yang 

mematikan manusia, dan juga yang memberi rahmat kepada mereka yang ikut kepada 

seruan Nabi saw., juga mengigatkan bahwa tiada yang dapat melindungi orang-orang 

yang kafir dari azab Allah swt. Lafal perintah tersebut adalah makna asli sebuah 

perintah dari Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw.  

Jadi, maknanya adalah:  لمؼن إلحليل إلٔمربا  

9) Ayat ke 29 

ياَ ۡ َِ توََكُا و وَػوَيَۡ َِ أٰنُ ءَإمٌَاا تِ حَۡۡ مرا
 
وَ أ ُُ تَؼۡ  ۖ كُلۡ  ٰـلٍ  فسَ َ وَ فِِ ضَوَ ُُ دِيٍ  ومَُونَ مَنۡ   مُّ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  ۡكُل 
Pada ayat ini, makna yang dikandung adalah perintah dari Allah swt. kepada 

Nabi saw. untuk menyampaikan kepada manusia bahwa Dia Allah yang Maha 

Pengasih, dan Nabi saw. beserta pengikutnya beriman dan bertawakkal kepada Allah 

swt., dan juga mengingatkan bahwa orang-orang kafir nantinya akan mengetahui 

siapa yang berada dalam kesesatan. Lafal perintah tersebut adalah makna asli dari 

sebuah perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad saw. 

Jadi, maknanya adalah; لمؼن إلحليل إلٔمربا  

10) Ayat ke 30 

نۡ أَصۡحَحَ مَاؤُٓكُُۡ ؾوَۡ 
ّ
ؼِيِن  رًإ فمََن يبَتِٔۡيكُُ تِمَاءٍٓ كُلۡ أَرَءَيتُُۡۡ إ  ما

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  ۡكُل 

Makna dari ayat ini adalah perintah dari Allah swt. kepada Nabi saw. agar 

menyampaikan kepada manusia khususnya orang-orang yang ingkar agar dapat 

menerangkan kepada Nabi saw. jika sumber air mereka mengering maka siapa yang 

dapat mengalirkan air kepada mereka. Rangkaian ayat mulai dari ayat 23 sampai ayat 

30 secara umum adalah perintah kepada Nabi saw untuk menyampaikan kepada 

orang-orang yang ingkar agar mau beriman kepada Allah swt. 
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Jadi, maknanya adalah; لمؼن إلحليل إلٔمربا  

b. Surah Al-Qolam dengan jumlah fi’il amr-nya sebanyak 4 ayat, yaitu:  

1) Ayat ke 22 

ن نُيتُُۡ صَأٰرمِِيَ 
ّ
ؿدُۡوإْ ػلََٰ حَرۡثِكُُۡ إ

 
 أَنِ أ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  ْؿدُۡوإ
 
 أ

Makna dari ayat ini adalah seruan untuk berangkat ke kebun pagi-pagi hari 

untuk memetik hasil kebun. Bentuk  ْؿدُۡوإ
 
 erat kaitanya dengan ayat 21 yang أ

merupakan penjelasan keadaan yakni saling panggil-memanggil (fatanādau) menuju 

kebun di waktu pagi. Lafal perintah tersebut bermakna saling menganjurkan di antara 

mereka (para pemilik kebun) untuk berangkat pagai-pagi memetik hasil kebun, tetapi 

kebun mereka telah hitam karena terbakar ketika para pemilik kebun itu tertidur di 

malam harinya, sebagaimana penjelasan pada ayat 19 dan 20 sebelumnya.
7
 

Jadi, maknanya adalah; إلِْ  متِْماس  

2) Ayat ke 40 

مُ تِذَٲلَِِ  وِۡمُۡ أَيُُّّ  زَغِيٌ َُ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;   ُۡوِۡم َُ  

Makna dari ayat ini adalah perintah dari Allah swt. kepada Nabi saw. untuk 

memberikan pertanyaan kepada orang-orang yang ingkar (Musyrik Mekah) terhadap 

keputusan yang mereka ambil terkait keingkarannya pada apa yang diturunkan 

kepada Nabi saw., dan anggapannya bahwa pada hari kiamat mereka akan diberikan 

yang lebih baik dari orang-orang mukmin. Lafal perintah tersebut adalah makna asli 

sebuah perintah dari Allah kepada Nabi saw. untuk bertanya kepada orang-orang 

kafir terkait keputusan yang diambilnya. 

Jadi, maknanya adalah; لمؼن إلحليل إلٔمربا  

 

                                                             

7Sayyid Quṭhb Ibrāhim Husain Al-Syāribi, Fī Ẓilāl Al-Qur’an (Beyrut: Dār al-Syurūq, 1412 

H),h.367. lihat juga; Wahbab Al-Zuḥailī, Al-Tafsīr Al-Munīr, jild 15, h.45. 
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3) Ayat ke 44 

محَۡدِيِ  
 
ٰـذَإ أ بُ تِہَ نۡ حَيُۡ  لَْ يؼَۡومَُونَ  ۖفذََرۡنِِ وَمَن يكَُذِّ م مِّ تدَۡرِجُُۡ ًسَ ۡ َُ   

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;   ِِفذََرۡن 
Makna dari ayat tersebut adalah perintah untuk mengembalikan perkara 

kepada Allah swt. akan keingkaran orang-orang yang mendustakan Al-Qur‟an, 

sekaligus mengandung makna agar Nabi saw. tidak menyibukkan hati dengan urusan 

mereka dan menjadi penghibur bagi Nabi saw., yang pada hakikatnya orang-orang 

yang ingkar itu tidak mengetahui bahwa nikmat yang diperolehnya adalah istidraj. 

Mereka menganggap adalah kemuliaan dari Allah, padahal yang ia peroleh adalah 

penghinaan yang nantinya akan diberi hukuman secara berangsur-angsur.
8
 

Jadi, maknanya adalah; إمِدإي  و إلْٕرشاد 

4) Ayat ke 48 

وَ مَكۡظُومٌ  ُُ ذۡ نََّدَىٰ وَ
ّ
محُۡوتِ إ

 
ِّمَ وَلَْ تكَُن نَصَاحِةِ أ صۡبَِۡ مِحُكُِۡ رَت

 
 فبَ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;   َِۡصۡب
 
 فبَ

Makna ayat tersebut adalah perintah kepada Nabi saw. agar bersabar terhadap 

gangguan dan pendustaan yang dilakukan oleh orang-orang ingkar terhadapnya. 

Selain itu juga mengandung arahan kepada Nabi saw. agar tetap menjalankan 

dakwahnya dan tidak seperti Nabi Yunus as. yang meninggalkan kaummnya.
9
 

Jadi, maknanya adalah; إمِدإي  و إلْٕرشاد 

c. Surah Al-Hāqqah dengan jumlah fi’il amr-nya sebanyak 6 ayat, yaitu: 

1) Ayat ke 19 

 َُ حَ ٰـ ا مَنۡ أُوتَِِ نِتَ َۡ  فبَمَا حِيَ ٰـ كۡرَءُوإْ نِتَ
 
اؤُٓمُ أ َُ و فيَلَُولُ  َِ  ۥ تِيَمِييِ

 

                                                             

8Abu Al-Fadl Syihābuddin Al-Sayyid Maḥmud Al-Alūsī Al-Bagdādī, Rūhu Al-Ma’ānī  fi 

Tafsīr Al-Qur’an Al-Adzīm wa Sab’u al-Maṣānī, jild 21, (Beyrūt: Dār Al-Fikr, 1993), h.26-27 

9 Muhammad bin Alī bin Muhammad Al-Syaukānī, Fathu Al-Qadīr Al-Jāmi’ Baina Fanna al-

Riwāyah wa al-Dirāyah min ‘Ilmi al-Tafsīr, jild 5, (Beyrūt: Dār Al-Kutub al-„Ilmiyah, 1994), h.352. 
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Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;   َۡ حِيَ ٰـ كۡرَءُوإْ نِتَ
 
 أ

Makna dari ayat tersebut bahwa orang yang diberi kitab amal perbuatannya 

oleh Malaikat dengan tangan kanannya, saling berakata di antara mereka dan 

meminta  untuk mengambil kitab dan membaca apa yang ada di dalamnya, karena 

kegembiraan yang masing-masing dirasakannya. Mereka mengetahui bahwa ia 

termasuk yang selamat setelah sebelumnya khawatir seperti gusarnya penduduk 

padang Mahsyar.
10

 

Jadi, maknanya adalah; إلِْ  متِْماس 

2) Ayat ke 24 

توُإْ  رَۡ
 
مخَۡامِيَ ِ  كُُُوإْ وَأ

 
مِ أ لَۡيا

 
وفَۡتُُۡ فِِ أ ُۡ يِيـَُٓۢا تِمَآ أَ َُ 

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;   ْتوُإ رَۡ
 
 كُُُوإْ وَأ

Makna dari ayat tersebut adalah perintah untuk menikmati makanan dan 

minuman dengan sungguh-sungguh, dan tidak ada gangguan bagi mereka sebagai 

balasan dari ketakwaannya berupa amalan-amalan saleh yang telah dilakukannya di 

dunia. Hal tersebut adalah keutamaan dan kenikmatan bagi  mereka sebagai balasan 

dari Allah swt.
11

  

Jadi, maknanya adalah; إلْٕمتيان 

3) Ayat ke 30 

ُّوٍُ  ٍُ فـَوُ  خُذُو

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;   ٍُُّو ُـو ٍُ فَ  خُذُو

Makna dari ayat tersebut adalah perintah Allah swt. kepada Malaikat 

Zabaniyah untuk menangkap dan membelenggu orang-orang yang kitabnya diberikan 

dari arah tangan kirinya sebagai isyarat bagi orang-orang yang ingkar akan buruknya 

balasan yang akan mereka peroleh. Selain itu, juga Allah swt. memerintahkan 

                                                             

10 Wahbab Al-Zuḥailī, Al-Tafsīr Al-Munīr, jild 15, h.86. 

11
Abu Al-Fadl Syihābuddin Al-Sayyid Maḥmud Al-Alūsī Al-Bagdādī, Rūhu Al-Ma’ānī  fi 

Tafsīr Al-Qur’an Al-Adzīm wa Sab’u al-Maṣānī, jild 21, h.31.   
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Malaikat-Nya untuk memberikan balasan berupa api neraka yang menyala-nyala 

kepada mereka.
12

 

Jadi, maknanya adalah; تلار ح و إلْٕ     إلُْٕاه  

4) Ayat ke 31 

مجَۡحِيَ صَوُّوٍُ 
 
 ثُُا أ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;   ٍُصَوُّو 

Makna dari ayat tersebut adalah perintah kepada Malaikat Zabaniyah sebagai 

lanjutan perintah dari ayat 30 sebelumnya untuk memberikan balasan berupa siksaan 

dengan memasukkannya ke dalam neraka jahannam.
13

 

Jadi, maknanya adalah;  ْٕتلار ح و إل  إلُْٕاه  

5) Ayat ke 32 

حۡؼُونَ ذِرَإػً  وۡسِلٍََ ذَرۡغُِاَ ُ َ ُِ وكُُوٍُ ثُُا فِِ  ُۡ
 
 ا فبَ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;   ٍُوكُُو ُۡ
 
 فبَ

Makna dari ayat tersebut adalah perintah kepada Malaikat Zabaniyah sebagai 

lanjutan dari dua ayat sebelumnya untuk memberi siksaan kepada orang-orang yang 

telah ingkar dengan membelitnya dengan rantai yang sangat panjang. Lalu dililitkan 

belenggu-belenggu itu agar tidak dapat bergerak setelah berada di dalam neraka. 

Jadi, maknanya adalah;  ْٕتلار ح و إل  إلُْٕاه  

6) Ayat ke 52 

مؼَۡظِيِ 
 
ِّمَ أ سِۡۡ رَت

 
حۡ تِب حِّ  فسَ َ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;   ۡح حِّ  فسَ َ
Makna dari ayat tersebut adalah perintah kepada orang-orang beriman untuk 

bertasbih-mensucikan dan mengagungkan Allah swt. yang dimana Ia telah 

                                                             
12

 Sayyid Quṭhb Ibrāhim Husain Al-Syāribi, Fī Ẓilāl al-Qur’an, h.361. 

13 Muḥammad bin Alī bin Muḥammad Al-Syaukānī, Fathu Al-Qadīr Al-Jāmi’ Baina Fanna 

al-Riwāyah wa al-Dirāyah min ‘Ilmi al-Tafsīr, jild 5, h.354. 
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menurunkan Al-Qur‟an sebagai petunjuk bagi manusia. Sehingga patutlah bagi 

manusia untuk bersyukur kepada-Nya. 

Jadi, maknanya adalah; إلْٕهرإم  

d. Surah Al-Ma’ārij dengan jumlah fi’il amr-nya sebanyak 2 ayat, yaitu: 

1) Ayat ke 5 

 
 
يلاً صۡبَِۡ صَبًَۡ فبَ  إ جََِ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  َِۡصۡب 
 
 فبَ

Makna dari ayat tersebut adalah perintah kepada nabi Muhammad saw. untuk 

bersabar dengan kesabaran yang baik terkait pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan 

oleh orang-orang kafir mengenai datangnya azab Allah di ayat satu sebelumnya. 

Lafal perintah bersabar pada ayat tersebut adalah sebuah anjuran yang sangat penting 

untuk dilakukan oleh nabi Muhammad saw., dan agar tetap tenang dan tidak gelisah 

terhadap pertanyaanyang dilontarkan oleh orang-orang kafir. 

Jadi, maknanya adalah; إلْٕرشاد 

2) Ayat ke 42 

ى يوُػدَُونَ  ِ لَّا
 
ٰـلُوإْ يوَۡمَِمُُ أ َ ٰ يوُ  فذََرۡهُُۡ يََُوضُوإْ وَيوَؼَۡحُوإْ حَتَّا

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  ُُۡفذََرۡه 
Makna ayat tersebut adalah perintah pembiaran kepada orang-orang kafir 

untuk tenggelam  ْيََُوضُوإ dan bermain-main  ْيوَؼَۡحُوإ dalam kesesatannya. Perintah untuk 

membiarkan mereka adalah sebuah penghinaan dan perendahan kepada mereka yang 

tidak mau beriman sampai waktu pembalasan yang diancamkan kepada mereka tiba.
14

 

Jadi, maknanya adalah;  ْٕتلِاروَ إلْٕحْ  ُاه إل  

e. Surah Nūh dengan jumlah fi’il amr-nya sebanyak 3 ayat, yaitu: 

1) Ayat ke 1 

و  أَنۡ أَهذِرۡ كوَۡمَمَ مِن كدَۡلِ أَن يبَتَِٔۡ مُۡ ػذََإبٌ أَمِيٌ  َِ لَىٰ كوَۡمِ
ّ
ويۡاَ هوُحًا إ َُ ٓ أَرۡ نَّا

ّ
 إ

                                                             

14 Sayyid Quṭhb Ibrāhim Husain Al-Syāribi, Fī Ẓilāl al-Qur’an, h. 371. Lihat juga; Wahbab 

Al-Zuḥailī, Al-Tafsīr Al-Munīr, jild 15, h.153. 
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Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  َأَهذِرۡ كوَۡمَم 
Makna dari ayat tersebut adalah perintah dari Allah kepada nabi Nuh as. untuk 

memberikan peringatan kepada kaumnya sebelum datang kepada mereka azab. 

Perintah ini datang dari pihak yang lebih tinggi yaitu Allah Swt. kepada pihak yang 

lebih rendah nabi Nuh as., sehingga perintah agar nabi Nuh as. memberi peringatan 

adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan. 

Jadi, maknanya adalah; لمؼن إلحليل إلٔمربا  

2) Ayat ke 3 

ٍُ وَأَطِيؼُونِ  الُو ت
 
َ وَأ للَّا

 
غۡحُدُوإْ أ

 
 أَنِ أ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  ِوَأَطِيؼُون ٍُ الُو ت
 
َ وَأ للَّا

 
غۡحُدُوإْ  أ

 
 أ

Makna dari ayat tersebut sebagaimana disebutkan Imam Asy-Syaukāni adalah 

isi perintah dari Allah untuk nabi Nuh as. kepada umatnya sebagaimana perintah yang 

terdapat dalam ayat satu sebelumnya yaitu  ۡأَهذِر. Perintahnya adalah untuk 

menyembah Allah dan bertaqwa kepada-Nya.
15

 

Jadi, maknanya adalah; لمؼن إلحليل إلٔمربا  

3) Ayat ke 10 

ا  ۡـفِرُوإْ رَج تَ ۡ ُ
 
اَُ فلَُوتُۡ أ ه

ّ
نَ ؾفَاارً  كُُۡ إ ََ  إۥ 

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  ْۡـفِرُوإ تَ ۡ ُ
 
 أ

Makna dari ayat tersebut adalah perintah dari nabi Nuh as. terhadap umatnya 

agar memohon ampun kepada Allah Swt., disebabkan karena nabi Nuh as. sudah 

berdakwah kepada mereka secara sembunyi-sembunyi dan juga telah diseru secara 

terang-terangan, tetapi mereka tetap bersikukuh dengan pendiriannya dan tidak 

mengikuti seruan nabi Nuh as. Isi perintahnya adalah sebuah anjuran dari nabi Nuh 

                                                             
15

 Muḥammad bin Alī bin Muḥammad Al-Syaukānī, Fatḥu Al-Qadīr Al-Jāmi’ Baina Fanna 

al-riwāyah wa al-dirāyah min ‘ilmi al-tafsīr, jild 5, h.366. 
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as. kepada umatnya agar meminta ampun kepada Allah terhadap pengingkaran yang 

dilakukannya.
16

 

Jadi, maknanya adalah; إلِْ  متِْماس  

f. Surah Al-Jin dengan jumlah fi’il amr-nya sebanyak 5 ayat, yaitu: 

1) Ayat ke 1 

 
ّ
تَمَعَ هفََرٌ كُلۡ أُوحَِِ إ ۡ ُ

 
َُ أ ا نَّا  لَىا أَه

ّ
مجِۡنِّ فلَاَموُٓإْ إ

 
نَ أ حً مِّ ؼۡياَ كُرۡءَإنًَّ عَََ  ا سََِ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  ۡكُل 
Makna dari ayat tersebut adalah perintah kepada Nabi Muhammad saw. dari 

Allah swt., untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa sanya ada sekelompok jin 

yang mendengarkan bacaan Al-Qur‟an tersebut dan mereka mengimaninya. Perintah 

tersebut adalah dari Allah yang harus disampaikan kepada umat nabi Muhammad 

saw, terkait sekelompok jin yang mendengarkan Al-Qur‟an. 

Jadi, maknanya adalah; لمؼن إلحليل إلٔمربا  

2) Ayat ke 20 

امَآ أَدۡغُوإْ رَبِّ  ه
ّ
و  أَحَدً كُلۡ إ َِ  إ وَلَْٓ أُرِۡكُ تِ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  ُۡكل  

Makna dari ayat tersebut adalah perintah dari Allah kepada nabi Muhammad 

saw. untuk menyampaikan kemurnian tauhidnya, bahwa ia hanya menyembah kepada 

Allah dan tidak mempersekutukan-Nya. 

Jadi, maknanya adalah; لمؼن إلحليل إلٔمربا  

3) Ayat ke 21 

 
ّ
 إرَشَدً لَْ إ وَ نِِّ لَْٓ أمَۡلُِِ مكَُُۡ ضََ  كُلۡ إ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  ُۡكل  

                                                             

16Abu Al-Fadl Syihābuddin Al-Sayyid Maḥmud Al-Alūsī Al-Bagdādī, Rūhu Al-Ma’ānī  fi 

Tafsīr Al-Qur’an Al-Adzīm wa Sab’u al-Maṣānī, jild 21, h.39. Lihat juga; Wahbab Al-Zuḥailī, Al-

Tafsīr Al-Munīr, jild 15, h.149. 
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Makna dari ayat tersebut adalah perintah lanjutan dari ayat sebelumnya 

dengan sifat yang sama untuk menyampaikan kemurnian tauhidnya kepada Allah swt. 

bahwa ia tidak dapat menolak ataupun mendatangkan mudarat melainkan apa yang 

dikehendaki oleh Allah swt. 

Jadi, maknanya adalah; لمؼن إلحليل إلٔمربا  

4) Ayat ke 22 

نِِّ منَ
ّ
و مُوۡتحََدًإ كُلۡ إ َِ ِ أَحَدٌٍ۬ وَمنَۡ أَجِدَ مِن دُوهِ للَّا

 
يَنِِ مِنَ أ  يُُِ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  ُۡكل  
Makna dari ayat tersebut adalah perintah lanjutan dari ayat sebelumnya untuk 

menyampaikan kermurnian tauhid dari nabi Muhammad saw. bahwa yang sebenarnya 

memberikan perlindungan terhadapnya hanyalah Allah swt. 

Jadi, maknanya adalah; لمؼن إلحليل إلٔمربا  

5) Ayat ke 25 

نۡ أَدۡرِىٓ أَكرَيِةٌ 
ّ
ؼَلُ لَُ  كُلۡ إ ا توُػدَُونَ أمَۡ يَُۡ ٓ أمََدًإ ما  ۥ رَبِّ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  ُۡكل  
Makna dari ayat tersebut adalah perintah yang serupa dengan ayat 

sebelumnya, yakni agar menyampaikan kepada umatnya suatu informasi akan 

datangnya azab kepada mereka yang tidak beriman, yang dimana datangnya azab 

tersebut adalah waktu yang dirahasiakan oleh Allah swt. 

Jadi, maknanya adalah; لمؼن إلحليل إلٔمربا  

g. Surah Al-Muzzammil dengan jumlah fi’il amr-nya sebanyak 7 ayat, yaitu: 

1) Ayat ke 2  

لْا كوَِيلاً 
ّ
ايۡلَ إ م

 
 كمُِ أ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  ِكُم 
Makna dari ayat tersebut adalah perintah kepada nabi Muhammad saw. untuk 

bangun pada malam hari untuk salat. Perintah disini sebagaimana dikatakan oleh 
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Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya bahwa ini adalah perintah untuk bangun 

melaksanakan salat malam dengan tambahan sedikit atau kurang sedikit, ini berisi 

pilihan apakah diwaktu sepertiga, setengah atau dua pertiga dari malam. Kandaungan 

perintahnya pada ayat ini adalah sebuah anjuran (wajib) kepada nabi saw., sementara 

untuk umatnya bangun melaksanakan salat malam dan sifatnya tidak wajib yang 

dapat dibaca lebih detail perinciannya pada ayat ke 20 dalam surah ini.
17

 

Jadi, maknanya adalah; إلْٕرشاد 

2) Ayat ke 4 

ملُۡرۡءَإنَ ترَۡتِيلاً 
 
ِّلِ أ َِ وَرَت  أَوۡ زِدۡ ػوَيَۡ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  ِِّل   وَرَت
Makna dari ayat tersebut adalah perintah untuk membaca Al-Qur‟an secara 

tartil (seksama), agar mengambil hikmah di dalamnya. Perintah ini adalah sebuah 

anjuran yang sangat untuk dilakukan sebab faidah yang dikandungnya untuk 

memperkuat dakwah nabi Muhammad saw.
18

 

Jadi, maknanya adalah; إلْٕرشاد 

3) Ayat ke 8 

َِ تحَۡتِيلاً  ميَۡ
ّ
الۡ إ ِّمَ وَتخَتَ سَۡۡ رَت

 
ذۡنُرِ أ

 
 وَأ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  ِذۡنُر
 
 وَتخَتَالۡ  dan وَأ

Makna dari ayat tersebut adalah perintah kepada nabi Muhammad saw. untuk 

berdzikir atau menyebut nama Allah, dan perintah kedua adalah beribadah kepada-

Nya dengan sepenuh hati. Perintah ini adalah sebuah kewajiban terhadap nabi 

Muhammad saw, yang nantinya akan mengajak umat manusia pada jalan yang sama. 

Jadi, maknanya adalah; لمؼن إلحليل إلٔمربا  

                                                             

17 Muḥammad bin Alī bin Muḥammad Al-Syaukānī, Fatḥu Al-Qadīr Al-Jāmi’ Baina Fanna 

al-riwāyah wa al-dirāyah min ‘ilmi al-tafsīr, jild 5, h.390, lihat juga: Wahbab Al-Zuḥailī, Al-Tafsīr Al-

Munīr, jild 15, h.202. 

18 Wahbab Al-Zuḥailī, A-Tafsīr Al-Munīr, jild 15, h.206. 
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4) Ayat ke 9 

ٍُ وَنِيلاً  ذۡ ِ تَّا
 
وَ فبَ ُُ لْا 

ّ
ََ إ ٰـ َ م
ّ
ۡـربِِ لَْٓ إ ممَۡ

 
قِ وَأ ِ ۡۡ ممَۡ

 
 رابُّ أ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  ٍُۡذ ِ تَّا
 
 فبَ

Makna dari ayat tersebut adalah mengandung perintah kepada nabi 

Muhammad saw. untuk menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Karena Dia 

adalah Tuhan timu dan barat yang tidak ada tuhan selain Dia.  

Jadi, maknanya adalah;  لمؼن إلحليل إلٔمربا  

5) Ayat ke 10 

صۡبَِۡ ػلََٰ مَا 
 
هۡۡرُۡهُُۡ هَۡۡرً وَأ

 
يلاً يلَُوموُنَ وَأ  إ جََِ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  َِۡصۡب
 
هۡۡرُۡهُُۡ  dan وَأ

 
 وَأ

Makna dari ayat tersebut adalah sebuah perintah terhadap Nabi Muhammad 

saw. untuk bersabar terhadap apa yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak mau 

beriman, dan perintah untuk meninggalkan mereka dengan cara yang baik. Dua 

perintah dalam ayat ini berisi bimbingan kepada nabi saw. dalam menghadapi orang-

orang yang tidak mau beriman yakni dengan mengedepankan kesabaran dan 

meninggalkan mereka dengan cara yang baik.
19

 

Jadi, maknanya adalah; إلْٕرشاد 

6) Ayat ke 11 

تِيَ أُوْلِى  ممُۡكذَِّ
 
مياؼۡمَِ  وَمَِوِِّۡمُۡ كوَِيلاً  وَذَرۡنِِ وَأ

 
 أ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  ِِوَذَرۡن dan  ُۡوَمَِِّوِۡم 

Makna dari ayat tersebut mengandung perintah kepada nabi Muhammad saw. 

untuk tidak terlalu merasa terbebani terhadap sikap dari orang-orang yang tidak mau 

beriman, dan Allah yang akan bertindak memberikan balasan terhadap mereka, dan 

memberikan penangguhan sebentar di dunia.
20

 Dua lafal perintah dalam ayat ini berisi 

                                                             

19Abu Al-Fadl Syihābuddin Al-Sayyid Maḥmud Al-Alūsī Al-Bagdādī, Rūhu Al-Ma’ānī  fi 

Tafsīr Al-Qur’an Al-Adzīm wa Sab’u al-Maṣānī, jild 21,h.42.   

20
 Sayyid Quṭhb Ibrāhim Husain Al-Syāribi, Fī Ẓilāl Al-Qur’an, h. 376. 
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ancaman terhadap orang-orang yang mendustakan nabi dan apa yang diturunkan 

padanya berupa wahyu. 

Jadi, maknanya adalah; إهتََديد 

7) Ayat ke 20 

ايۡلِ وَهِصۡفَ  م
 
امَ تلَُومُ أَدۡنَِٰ مِن ثوُثََُِ أ امَ يؼَۡمَُ أَه نا رَت

ّ
َُ  َُ إ فَ ٌ  ۥ وَثوُثَُ

ّ
ينَ مَؼَمَ  ۥ وَطَاٮٓ ِ لَّا

 
نَ أ   ۚمِّ

مياہاَرَ 
 
ايۡلَ وَأ م

 
رُ أ ُ يلُدَِّ للَّا

 
ٍُ فتََ  ۚوَأ ان تُُۡصُو كۡرَءُوإْ   ۖابَ ػوَيَۡكُُۡ  ػمََِ أنَ م

 
ملُۡرۡءَإنِ  فبَ

 
َ مِنَ أ   ۚمَا تيَسَا

رۡضَٰ  يَكُونُ مٌِكُُ ما ِ  ۙػمََِ أَن ُ َ للَّا
 
ُـونَ مِن فضَۡلِ أ لَۡرۡضِ يخَتَۡ

 
  ۙ وَءَإخَرُونَ يضَُِۡتوُنَ فِِ أ

 ِ للَّا
 
خِيلِ أ َُ ٰـتِووُنَ فِِ  كۡرَءُوإْ   ۖوَءَإخَرُونَ يلَُ

 
َ مٌِۡ  فبَ ووَٰةَ  وَأَكِيموُإْ   َُۚ مَا تيَسَا مصا

 
نَوٰةَ  وَءَإتوُإْ أ مزا

 
أ

يً  وَأَكۡرضُِوإْ  َ كرَۡضًا حَس َ للَّا
 
ِ  ۚاأ للَّا

 
ٍُ غِيدَ أ دُو ِ ََ نۡ خَيٍٍۡ۬  مُوإْ لَِهفُسِكُُ مِّ وَ خَيًۡ   وَمَا تلُدَِّ إ ُُ

إ ۡـفِرُوإْ   ۚوَأَغۡظَمَ أَجۡرًٍ۬ تَ ۡ ُ
 
َ  وَأ للَّا

 
حِيُُۢ  ۖأ َ ؾفَُورٌٍ۬ را للَّا

 
نا أ
ّ
  إ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  ْكۡرَءُوإ
 
 dan ,وَأَكۡرضُِوإْ  ,وَءَإتوُإْ  ,وَأكَِيموُإْ  ,فبَ

ۡـفِرُوإْ  تَ ۡ ُ
 
 وَأ

Lafal perintah dalam ayat tersebut terdapat enam lafal, sebagai perintah untuk 

membaca dari ayat-ayat Al-Qur‟an yang mudah diwaktu melaksanakan salat malam 

ada dua lafal كۡرَءُوإ
 
 ,وَأَكِيموُإ dan yang lain  perintah untuk mendirikan salat ,فبَ

menunaikan zakat وَءَإتوُإ, memberi Allah pinjaman dengan pinjaman yang baik 

ۡـفِرُوإْ  .dan memohon ampun kepada Allah swt ,وَأَكۡرضُِوإْ  تَ ۡ ُ
 
 Semua perintah dalam .وَأ

ayat ini adalah anjuran yang sangat untuk dilakukan dengan penjelasan/ 

pengklasifikasian sebagai berikut.  

Lafal perintah كۡرَءُوإ
 
 oleh para ulama tafsir adalah majāz mursal, yang فبَ

disebutkan adalah bagian dari salat yakni bacaan ayat Al-Qur‟an, sedang maksud 

yang dikehendaki adalah salatnya yang disebut dengan istilah iṭlāq al-juz’i 

(penyebutan sebagian dari yang keseluruhan). Jadi, dapat disebut bahwa perintah 

yang dimaksud di sini adalah perintah salat malam yang mudah. Ayat ini pula 

menasakh perintah salat malam yang sebelumnya wajib, sebagaimana hadis riwayat 
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imam muslim, at-Tirmidzi yang dikutip oleh Wahbab Al-Zuhailī dalam tafsirnya dari 

Anas bin Malik  bahwa seseorang bertanya kepada nabi Muhammad saw., apakah ada 

kewajiban lain bagi saya selain salat fardhu, Nabi saw. bersabda; tidak, kecuali jika 

mau melaksanakan salat sunnah.” Dari riwayat ini dapat diketahui bahwa salat malam 

adalah termasuk salat sunnah bagi umat Islam.
21

  

Perintah كۡرَءُوإ
 
 dalam ayat ini adalah sebuah anjuran yang sangat dari Allah فبَ

swt. untuk dilaksanakan tetapi tidak menjadi suatu kewajiban. 

Lafal perintah وَأَكِيموُإ, dan menunaikan zakat وَءَإتوُإ, maksudnya adalah salat 

yang fardhu dan berzakat yang dimaksud adalah zakat yang wajib. Kemudian 

perintah  ْوَأَكۡرضُِوإ adalah berbentuk isti’arah tab’iyyah yang dimaksud adalah 

meminjami Allah dengan pinjaman yang baik yakni dengan bersedekah yang baik 

kepada siapa yang membutuhkan, dengan memberikan sedekah seolah memberikan 

pijaman kepada Allah, yang Allah akan memberikan balasan pada orang yang 

bersedekah. Adapun perintah ۡـفِرُوإ تَ ۡ ُ
 
 adalah perintah agar orang-orang memohon وَأ

ampunan kepada Allah atas perbuatan dosa-dosa yang telah dilakukan, karena 

manusia sangat mudah ternodai oleh dosa sehingga patutlah mereka senantiasa 

memohon ampun kepada Allah swt.
22

 

Perintah-perintah pada bagian ayat ini وَءَإتوُإ ,وَأَكِيموُإ, adalah perintah yang 

harus dilaksanakan sebagai perintah dari Allah swt. kepada orang-orang yang 

beriman untuk melaksanakan salat fardhu dan menunaikan zakat. Sedang perintah 

ۡـفِرُوإْ  dan ,وَأَكۡرضُِوإ تَ ۡ ُ
 
 adalah perintah anjuran yang sangat untuk dilakukan وَأ

demikian, yakni ketika meminjami Allah patutlah dengan pinjaman yang baik agar 

                                                             

21 Wahbab Al-Zuhailī, Al-Tafsīr Al-Munīrj, jild 15,h.219. lihat juga: Abi Al-Fadl Syihābuddin 

Al-Sayyid Mahmud Al-Alūsī Al-Bagdādī, Rūhu Al-Ma’ānī  fi Tafsīr Al-Qur’an Al-Adzīm wa Sab’u al-

Maṣānī, jild 21, h.60. 

22 Wahbab Al-Zuḥailī, Al-Tafsīr Al-Munīr, jild 15, h.220. 
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Allah memberikan balasan yang lebih, dan memohon ampun kepada-Nya adalah 

sesuatu yang sangat dianjurkan, mengingta manusia sangat rentang berbuat dosa.
23

  

Jadi, makna lafal perintah dari وَأَكِيموُإ, dan وَءَإتوُإ adalah;  إلٔمربالمؼن إلحليل. 

Adapun perintah yang lainnya adalah; إلْٕرشاد. 

h. Surah Al-Muddaṣṣir dengan jumlah fi’il amr-nya sebanyak 6 ayat, yaitu: 

1) Ayat ke 2 

 كمُۡ فبَهَذِرۡ 

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut; ۡكمُۡ فبَهَذِر  
Makna dari ayat tersebut adalah perintah dari Allah swt. kepada Nabi saw. 

untuk bangun dari tidurnya yang sedang berkemul dan memberi peringatan pada 

penduduk Mekah dan pada umat manusia lainnya akan balasan berupa api neraka 

bagi siapa yang tidak beriman. Pada ayat ini terdapat dua perintah sekaligus yakni 

perintah bangun dari posisi tidur, dan perintah berdakwah memberi peringatan setelah 

dari tidurnya.  

Jadi, maknanya adalah; لمؼن إلحليل إلٔمربا  

2) Ayat ke 3 

 ۡ امَ فكََبَِّ  وَرَت

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  ۡ  فكََبَِّ
Makna dari ayat tersebut adalah perintah dari Allah swt. kepada Nabi saw. 

untuk mengagungkan Allah swt. Perintah ini adalah lanjutan dari ayat sebelumnya 

untuk meneguhkan hati Nabi saw. sebagai Rasul utusan Allah. 

Jadi, maknanya adalah; لمؼن إلحليل إلٔمربا  

3) Ayat ke 4 

 وَثِيَاتمََ فطََِرِّۡ 

                                                             

23 Muhammad bin Alī bin Muhammad Al-Syaukānī, Fathu Al-Qadīr Al-Jāmi’ Baina Fanna 

al-Riwāyah wa al-Dirāyah min ‘Ilmi al-Tafsīr, jild 5, h.399. Lihat juga; Wahbab Al-Zuḥailī, Al-Tafsīr 

Al-Munīr, fi al-aqīdah wa al-syarī’ah wa al-manhāj, jild 15, h. 221-222. 
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Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  ۡفطََِِّر 
Makna dari ayat tersebut adalah perintah dari Allah Swt. kepada Nabi saw. 

untuk mensucikan pakaian Nabi saw. dari hal-hal yang bersifat najis, dengan 

membersihkan atau menjaganya dari terkena najis, yang juga dapat berarti untuk 

menjaga kesucian dari perbuatan-perbuatan atau akhlak yang buruk. 

Jadi, maknanya adalah; لمؼن إلحليل إلٔمربا  

4) Ayat ke 5 

هۡۡرُۡ 
 
جۡزَ فبَ مرُّ

 
 وَأ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut; ُهۡۡر
 
 فبَ

Makna dari ayat tersebut adalah perintah dari Allah swt. kepada Nabi saw. 

untuk meninggalkan segala perbuatan yang keji yang dapat mendatangkan azab, 

sebagai bentuk pensucian perilaku dari Nabi Saw. Artinya Nabi saw. harus senantiasa 

memelihara dirinya dari segala bentuk perbuatan tercela, yang sebelumnya pula Nabi 

saw. sudah memelihara dirinya dari perbuatan tercela. 

Jadi, maknanya adalah; لمؼن إلحليل إلٔمربا  

5) Ayat ke 7 

صۡبَِۡ 
 
ِّمَ فبَ  وَمِرَت

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  َِۡصۡب
 
 فبَ

Makna dari ayat tersebut adalah perintah dari Allah Swt. kepda Nabi Saw. 

untuk bersabar karena Allah Swt. perintah-perintah yang didapatkan Nabi Saw. 

sebagai rasul utusan harus bersabar mengembannya dan bersabar atas apa yang akan 

muncul (tantangan) ketika berdakwah, dan semuanya karena Allah Swt.
24

 

Jadi, maknanya adalah; لمؼن إلحليل إلٔمربا  

6) Ayat ke 11 

 إذَرۡنِِ وَمَنۡ خَولَۡتُ وَحِيدً 
                                                             

24 Wahbab Al-Zuḥailī, Al-Tafsīr Al-Munīr, jild 15, h.232. lihat juga; Sayyid Quṭhb Ibrāhim 

Husain Al-Syāribi, Fī Ẓilāl al-Qur’an, h. 380. 



 88 
 

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  ِِذَرۡن 
Makna dari ayat tersebut adalah perintah kepada Nabi Saw. agar membiarkan 

Allah yang bertidak kepada orang-orang yang kufur. Ayat ini oleh para ulama tafsir 

menyebut bahwa yang dimaksud adalah seorang kafir Mekah, pemimpin Quraisy 

yang bernama Al-Walid bin Mughirah.
25

 Lafal perintah dalam ayat ini bentuk 

ancaman atau hardikan kepada yang mengkufuri Allah Swt., yang telah memberikan 

karunia kepadanya. 

Jadi, maknanya adalah; إهتََديد 

i. Surah Al-Qiyāmah dengan jumlah fi’il amr-nya sebanyak 1 ayat, yaitu: 

1) Ayat ke 18 

 َُ َ احِعۡ كُرۡءَإه ت
 
َُ فبَ ٰـ َ ذَإ كرََأٔۡه

ّ
 ۥ فاَ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  ۡاحِع ت
 
 فبَ

Makna dari ayat tersebut adalah perintah dari Allah swt. kepada Nabi saw. 

untuk mengikuti bacaan yang dibacakan malaikat Jibril as. sebagai pembimbingan 

kepadanya. Nabi saw. mendengarkan bacaan Jibril as. lalu dia membacanya, dan 

mengulang bacaan itu sampai tertanam dengan baik di benak Rasulullah saw., yang 

kemudian Allah akan mendatangkan penjelasannya. 

Jadi, maknanya adalah; إلْٕرشاد 

j. Surah Al-Insān dengan jumlah fi’il amr-nya sebanyak 3 ayat, yaitu: 

1) Ayat ke 24 

ِّمَ وَلَْ تطُِعۡ  صۡبَِۡ مِحُكُِۡ رَت
 
 إمٌِہۡمُۡ ءَإثِمًا أوَۡ نَفُورً  فبَ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  َِۡصۡب
 
 فبَ

Makna dari ayat tersebut adalah perintah kepada Nabi saw. untuk bersabar 

dalam melaksanakan ketentuan Allah swt. yakni tetap menyampaikan risalah-Nya 

                                                             
25

 Sayyid Quṭhb Ibrāhim Husain Al-Syāribi, Fī Ẓilāl al-Qur’an, h. 382. 
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kepada umat manusia dan tidak mengikuti orang-orang yang kufur. Perintah pada 

ayat ini adalah sebagai tuntunan kepada Nabi saw. dalam menyampaikan dakwahnya. 

Jadi, maknanya adalah; إلْٕرشاد 

2) Ayat ke 25 

ِّمَ جكُۡرَةً وَ  سَۡۡ رَت
 
ذۡنُرِ أ

 
 وَأَصِيلاً  أ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  ِذۡنُر
 
 وَ أ

Makna dari ayat tersebut adalah perintah kepada Nabi saw. untuk menyebut 

atau berzikir dengan nama Allah di waktu pagi dan petang, dengan pendapat 

kebanyakan ulama tafsir bahwa zikir yang paling utama adalah salat, sehingga zikir di 

waktu pagi dapat dimaksudkan sebagai salat subuh, dan zikir di waktu petang 

dimaksudkan salat Zuhur dan Asar. Perintah pada ayat ini sebagai lanjutan tuntunan 

kepada Nabi saw. dari ayat sebelumnya.
26

 

Jadi, maknanya adalah; إلْٕرشاد 

3) Ayat ke 26 

سُۡ 
 
ايۡلِ فبَ م

 
َُ ميَۡلاً  دۡ لَُ وَمِنَ أ حۡ حِّ  طَوِيلاً  ۥ وَُ َ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  ۡسُۡ د
 
َُ  dan فبَ حۡ حِّ  .وَُ َ

Makna dari ayat tersebut adalah perintah kepada Nabi saw. untuk sujud 

melaksanakan salat di waktu malam hari (salat Magrib dan Isya), mencakup pula di 

dalamnya salat Tahajjud, sebagaiman disebutkan oleh Wahbah Al-Zuhaili dalam 

tafsirnya. Juga perintah untuk bertasbih di waktu malam yang panjang. Perintah pada 

ayat ini adalah sebagai lanjutan tuntunan dari ayat sebelumnya.
27

 

                                                             

26 Wahbab Al-Zuḥailī, Al-Tafsīr Al-Munīr, jild 15, h.301. lihat juga: Abi Al-Fadl Syihābuddin 

Al-Sayyid Mahmud Al-Alūsī Al-Bagdādī, Rūhu Al-Ma’ānī  fi Tafsīr Al-Qur’an Al-Adzīm wa Sab’u al-

Maṣānī, jild 21, h.68. 

27 Wahbab Al-Zuḥailī, Al-Tafsīr Al-Munīr, jild 15, h.325. 
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Berdasarkan penjelasan yang saling terkait dengan ayat sebelumnya bahwa 

perintah bersujud yang dimaksudkan adalah salat lima waktu, maka perintah  ۡسُۡ د
 
فبَ

َُ  Dan .إلٔمربالمؼن إلحليل  dapat bermakna  لَُ   حۡ حِّ  إلْٕرشاد ;dapat bermakna وَُ َ

k. Surah Al-Mursalāt dengan jumlah fi’il amr-nya sebanyak 6 ayat, yaitu: 

1) Ayat ke 29 

توُنَ  و تكُذَِّ َِ لَىٰ مَا نُيتُُ تِ
ّ
هطَوِلُوٓإْ إ

 
 أ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut; هطَوِلُوٓإ
 
 أ

Makna dari ayat tersebut adalah perintah dari Allah swt. kepada orang-orang 

yang mendustakan kebenaran untuk mendapatkan azab. Lafal perintah pada ayat ini 

sebagai bentuk penghinaan dan perendahan kepada mereka yang mendustakan 

kebenaran sebagai balasan pendustaannya.
28

 

Jadi, maknanya adalah;  ْٕتلِاروَ إلْٕحْ  ُاه إل  

2) Ayat ke 30 

ٰـِ  شُؼَةٍ  َ لَىٰ ظِلٍٍّ۬ ذِى ثوَ
ّ
هطَوِلُوٓإْ إ

 
 أ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut; هطَوِلُوٓإ
 
 أ

Makna dari ayat tersebut adalah perintah dari Allah swt. kepada orang-orang 

yang mendustakan kebenaran untuk mendapatkan azab neraka sebagai balasan dan 

menghukum mereka dengan tiga penjuru, yaitu dari arah kanan, kiri dan dari atas. 

Bentuk pemberian azab dari tiga penjuru ini adalah sebagai pengepungan kepada 

mereka yang mereka tidak bisa lolos darinya, sekaligus sebagai perendahan dan 

penghinaan kepadanya. 

Jadi, maknanya adalah;  ْٕتلِاروَ إلْٕحْ  ُاه إل  

3) Ayat ke 39 

نَ مكَُُۡ نَيۡدٌ  ََ ن 
ّ
 فكَِيدُونِ  فاَ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  ِفكَِيدُون 
                                                             

28 Wahbab Al-Zuḥailī, Al-Tafsīr Al-Munīr, fi al-Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhāj, jild 15, 

h.331. Lihat juga; Al-Qurṭubī, Al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’an, h.194. 
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Makna dari ayat tersebut adalah perintah dari Allah swt. kepada orang-orang 

yang ingkar untuk menunjukkan apa yang selama ini mereka jadikan sebagai tipu 

daya, yang mereka anggap dapat membantunya untuk tidak merasakan azab. Perintah 

ini adalah sebagai bentuk penghinaan dan perendahan kepada mereka yang 

melakukan tipu daya terhadap Allah ataupun pada orang-orang yang beriman ketika 

di dunia, bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah swt. 

sekutu-sekutu yang mereka jadikan sebagai tipu daya yang mereka anggap dapat 

menyelamatkannya, tidak dapat memberi pertolongan kepada mereka.
29

 

Jadi, maknanya adalah;  ْٕتلِاروَ إلْٕحْ  ُاه إل  

4) Ayat ke 43 

يِيـَُٓۢا تِمَا نُيتُُۡ تؼَۡمَووُنَ  َُ توُإْ  رَۡ
 
 كُُُوإْ وَأ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  ْتوُإ رَۡ
 
 كُُُوإْ وَأ

Makna dari ayat tersebut adalah perintah dari Allah swt. kepada orang-orang 

yang bertakwa melaksanakan perintah Allah swt. untuk menikmati makan dan minum 

sebagai balasan atas ketaatan yang dilakukan. Perintah pada ayat ini adalah sebuah 

pemberian karunia untuk menikmati kebaikannya yang selama ini dilakukan sebagai 

balasan kenikmatan dari Allah swt.
30

 

Jadi, maknanya adalah; إلْٕمتيان 

5) Ayat ke 46 

جۡرمُِونَ كُُُوإْ وَتمََ  ىاكُُ مُّ
ّ
 تاؼُوإْ كوَِيلًا إ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut; كُُُوإْ وَتمََتاؼُوإ 

Makna dari ayat tersebut adalah perintah dari Allah swt. kepada orang-orang 

durhaka untuk membiarkan mereka makan dan bersenang-senang di dunia yang 

kehidupannya hanya sebentar. Mereka adalah pendurhaka yang telah mantap 

                                                             

29 Al-Qurṭubī, Al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’an, h.199. 

30 Sayyid Quṭhb Ibrāhim Husain Al-Syāribi, Fī Zilāl al-Qur’an, h. 388. 
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kedurhakaannya, sehingga mereka dibiarkan begitu saja makan dan bersenang-senang 

di dunia yang kelak akan mendapat balasan siksa di akhirat. Lafal perintah pada ayat 

ini adalah sebagai bentuk ancaman kepada mereka yang mendustakan kebenaran 

selama hidupanya di dunia.
31

 

Jadi, maknanya adalah; إهتََديد 

6) Ayat ke 48 

رۡنَؼُوإْ لَْ يرَۡنَؼُونَ 
 
ذَإ كِيلَ مَِمُُ أ

ّ
 وَإ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;  رۡنَؼُوإ
 
 أ

Makna dari ayat tersebut adalah perintah rukuk kepada orang-orang yang 

didakwahi yakni orang-orang yang mendustakan kebenaran tetapi mereka tidak mau 

rukuk. Perintah rukuk di sini oleh para ahli tafsir dimaksudkan dengan perintah untuk 

taat kepada perintah Allah dan juga ditafsirkan dengan melaksanakan salat. Perintah 

pada ayat ini adalah sebagai perintah asli dari Allah tetapi mereka yang ingkar tidak 

melaksakan perintah tersebut. 

 Jadi, maknanya adalah; يل لمؼن إلحل إلٔمربا  

2. Fi’il Muḍāri’ yang didahului lām al-Amr 

Surah Al-Qalam ayat ke 41 

ٰـدِكِيَ  هوُإْ صَ ََ ن 
ّ
ہمِۡ إ
ّ
ٮٓ ََ َ ُۡ ءُٓ فوَيَۡبتٔۡوُإْ ثِ ََ  أَمۡ مَِمُۡ رَُ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut; فوَۡيَبتٔۡوُإ 

Lafal perintah pada ayat ini berbentuk fi’il muḍāri dan didahului dengan lam 

amr, yang berarti perintah untuk mendatangakan sesuatu. Perintah pada ayat ini 

adalah tantangan bagi mereka yang ingkar untuk mendatangkan sekutu-sekutunya 

yang menjamin mereka terhadap keputusan yang dipilihnya, sehingga membuatnya 

                                                             

31Abu Al-Fadl Syihābuddin Al-Sayyid Mahmud Al-Alūsī Al-Bagdādī, Rūhu Al-Ma’ānī  fi 

Tafsīr Al-Qur’an Al-Adzīm wa Sab’u al-Maṣānī, jild 21, h.31. lihat juga; Wahbab Al-Zuḥailī, Al-Tafsīr 

Al-Munīr, fi al-aqīdah wa al-syarī’ah wa al-manhāj, jild 15, h.349. Lihat juga; Muhammad Husain al-

Ṭabā Ṭabā‟ī, Al-Mizān fi Tafsīr Al-Qur’an, jild 20 (Beyrūt: Mu‟assasah al-a‟lamī, 1997), h.161. 
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enggan untuk beriman kepada Allah swt. Tantangan pada ayat ini sekaligus sebagai 

pelemahan kepada mereka yang tidak akan bisa mendatangkan sekutu-sekutu yang 

dapat menjamin pendapat yang mereka anggap benar.
32

 

Jadi, maknanya adalah; إمتَؼجيز 

3. Ism Fi’il Amr 

Surah Al-Hāqqah ayat ke 19 

 َُ حَ ٰـ ا مَنۡ أُوتَِِ نِتَ َۡ  فبَمَا حِيَ ٰـ كۡرَءُوإْ نِتَ
 
اؤُٓمُ أ َُ و فيَلَُولُ  َِ  ۥ تِيَمِييِ

Ṣīgah al-amr-nya pada ayat tersebut;   ُاؤُٓم َُ  
Lafaz أاؤُٓم َُ  dalam tafsir Al-Munir berarti ambillah, sebagai perintah dengan 

bentuk ism fi’il amr . Secara umum dari ayat tersebut bermakna seruan untuk saling 

mengambil kitab dan membacanya, hal tersebut dilakukan karena kegembiraan. 

Sebab ia mengetahui termasuk dari orang-orang yang selamat yang sebelumnya 

perasaan mereka diliputi dengan kegundaan.
33

  

Jadi, maknanya adalah;  متِْماس  
ّ
 إلْ

B. Komparasi Tafsir Ṣīgah al-Amr dalam Juz Tabārak 

Berdasarkan penelitian mengenai bentuk Ṣīgah al-Amr dalam Juz Tabārak, 

dari empat bentuk yang ada; bentuk fi’il amr, fi’il muḍāri yang didahului lām al-amr, 

ism fi’il amr, dan ism maṣdar, ditemukan tiga bentuk yaitu fi’il amr, fi’il muḍāri’ 

yang didahului lām al-amr dan ism fi’il amr (bentuk ism yang memilki makna 

perintah). Dari bentuk-bentuk yang ada tersebut, masing-masing memilki kandungan 

makna perintah yang berbeda-beda.  

                                                             

32Sayyid Quṭhb Ibrāhim Husain Al-Syāribi, Fī Ẓilāl al-Qur’an, lihat juga; Wahbab Al-

Zuḥailī, Al-Tafsīr Al-Munīr, fi al-Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhāj, jild 15, h.46. Lihat juga; 

Muhyiddin bin Ahmad Mustafā Darwīsy, I’rāb Al-Qur’an Al-Karīm wa bayānuhu, h.169. 

33Wahbab Al-Zuḥailī, Al-Tafsīr Al-Munīr, fi al-aqīdah wa al-syarī’ah wa al-manhāj, jild 15, 

h.86. Lihat juga; Muhyiddin bin Ahmad Mustafā Darwīsy, I’rāb Al-Qur’an Al-Karīm wa bayānuhu, 

h.198. 



 94 
 

Sesuai dengan bentuk-bentuk dan makna yang telah didapatkan, maka pada 

bagian ini, akan dibahas penafsiran dari makna ṣīgah al-Amr yang terdapat dalam Juz 

Tabārak atau Juz 29 pada Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan pada Tafsir Al-

Misbah karya M. Quraish Shihab. 

1. Fi’il Amr 

a. Surah Al-Mulk dengan jumlah fi’il amr-nya sebanyak 10 ayat, yaitu: 

1) Ayat ke 3 

 ِ لَّا
 
أٰوَٲتٍ أ حۡعَ سَََ ا  ۖ اطِحَاكً  ى خَوقََ ُ َ أٰنِ مِن تفََأٰوُتٍ ترََىٰ فِِ خَوۡ  ما حَۡۡ مرا

 
رۡجِعِ   ۖ قِ أ

 
محۡصََََ  فبَ

 
أ

لۡ ترََىٰ مِن فطُُورٍ  َُ 

Tejemahnya: 

Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu sekali-kali tidak 
melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. 
Maka Lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?

34
 

2) Ayat ke 4 

رۡجِعِ ثُُا 
 
تيَِۡ ييَلَ  أ محَۡصَََ نَرا

 
ئً أ محَۡصََُ خَاُ ِ

 
ميَۡمَ أ

ّ
وَ حَسِيٌ وِةۡ إ ُُ  ا وَ

Terjemahnya: 

Kemudian lihatlah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu 
dengan tidak menemukan sesuatu yang cacat dan penglihatanmu itupun dalam 
keadaan payah.

35
 

Makna balagah dari ṣīgah al-amr dua ayat tersebut adalah;  ْٕتلارح إلْٕغتحار و إل   

(pemberian pelajaran dan sekaligus perendahan). 

Komparasi Tafsir:  

Perintah mengulangi pandangan  َََمحَۡص
 
رۡجِعِ أ

 
 pada ayat 3 dalam tafsir Al-Azhar أ

disebutkan bahwa hal ini dimaksudkan untuk melihat dan memperhatikan berbagai 

hal pada ciptaan Allah swt., dan pada ayat 4 kembali diperintahkan untuk mengulangi 

                                                             
34

 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Malik; Al-Qur’an  Terjemah & Asbᾱbun 

Nuzūl (Surakarta: Pustaka Al Hanan, t.th),  h.562. 

35
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Malik; Al-Qur’an  Terjemah, h.562. 
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penglihatan dengan memperhatikan berkali-kali, dua atau tiga kali dari apa yang 

diciptakan Allah swt. Seperti pada penciptaan matahari dan bulan yang sepintas 

terlihat sama besarnya, padahal ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa bulan 

amat kecil dibandingkan dengan matahari. Hal tersebut menandakan kekuasaan Allah 

dalam mencipta sesuatu tanpa ada kejanggalan dan selalu penuh keserasian. 

Seseorang yang mencari ketidak seimbangan dari ciptaan Allah akan mengeluh/ 

resah, karena desakan perasaan dari dalam jiwa yang akan mengantar pada 

kekaguman kepada Allah yang kuasa dalam mencipta dengan penuh keseimbangan.
36

 

Adapun dalam tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa perintah mengulangi 

pandangan pada ayat 3 dimaksudkan untuk melihat ciptaan Allah secara berulang kali 

yang disertai dengan aktivitas berfikir, dan pada ayat 4 perintah tersebut diulangi agar 

memperhatikan dua kali (maksudnya berkali-kali tanpa batas). Dari proses 

memperhatikan secara berulang tersebut, tidak akan ditemukan pada ciptaan Allah 

sesuatu yang tidak seimbang atau rusak. Melainkan pandangan tersebut akan kembali 

kepada diri dengan keadaan kecewa juga perasaan hina dan menjadi lelah karena 

tidak ditemukan sesuatu yang cacat pada ciptaan-Nya.
37

 

Dari dua penafsiran tersebut diketahui bahwa perintah mengulangi pandangan 

adalah perintah untuk memperhatikan dengan berkali-kali berbagai hal pada ciptaan 

Allah swt. yang tidak akan ditemukan padanya kejanggalan melainkan penuh 

keserasian dan keseimbangan dari segala apa yang diciptakan Allah swt. 

3) Ayat ke 13 

وإْ  جَۡۡرُوإْ كوَۡمكَُُۡ  وَأَسُِِّ
 
و   أَوِ أ َِ َُ  ۖتِ ا ه

ّ
دُورِ   إ مصُّ

 
 ۥ ػوَِيُُۢ تِذَإتِ أ

Terjemahnya: 

                                                             

36Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah (Hamka), Tafsir Al-Azhar, Juz XXIX (Cet. II; 

Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1981), h.8-9. 

37 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, jild. 14 (Cet.V; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.199. 
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Dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah; Sesungguhnya Dia Maha 
Mengetahui segala isi hati.

38
 

Makna balagah dari ṣīgah al-amrnya adalah;   إمتخيي و إمتسوي (pilihan dan 

sesuatu yang bersifat sama). 

Komparasi Tafsir: 

Perintah mensirrkan atau menjaharkan perkataan  َِ رُوإْ تِ جَۡۡ
 
وإْ كوَۡمكَُُۡ أوَِ أ  وَأَسُِِّ

dalam tafsir Al-Azhar disebutkan bahwa hal ini dimaksudkan sebagai sesuatu yang 

sama saja di sisi Allah swt. yakni tetap diketahui-Nya, apakah perkataan tersebut 

dibisikkan atau dinyaringkan tetap Allah swt. mengetahuinya.
39

 

Adapun dalam tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa perintah mensirrkan atau 

menjaharkan perkataan adalah sebagai jawaban Al-Qur‟an atas anggapan orang-

orang musyrik bahwa Tuhan Muhammad tidak akan mengetahui jika mereka 

berbicara dengan berbisik-bisik. Jawaban Al-Qur‟an menyebut bahwa perkataan 

secara berbisik ataupun secara terang-terangan (suara besar), keduanya sama saja 

tetap diketahui Allah swt. Karena Dia Maha Mengetahui segala segala sesuatu.
40

 

Dari dua penafsiran tersebut diketahui bahwa perkataan secara berbisik, 

sembunyi-sembunyi, atau terselubung (sirr) dan perkataan secara terang-terangan 

atau suara keras (jahar). Keduanya adalah sesuatu yang sama saja di sisi Allah. 

4) Ayat ke 15  

لَۡرۡضَ ذَموُلًْ 
 
ى جَؼَلَ مكَُُُ أ ِ لَّا

 
وَ أ مۡشُوإْ ُُ

 
و وَكُُُوإْ فِِ مٌَاَنِحِہاَ  فبَ َِ زۡكِ ُّشُورُ  ۖمِن رِّ مً

 
َِ أ ميَۡ

ّ
  وَإ

Terjemahnya: 

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala 
penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-
lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

41
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Makna balagah dari ṣīgah al-amr-nya adalah;   متيانإلْٕ  و إلْٕرشاد (pengarahan/ 

bimbingan dan pemberian nikmat). 

Komparasi Tafsir: 

Perintah berjalan atau menjelajahi مۡشُو إ
 
 dan perintah memakan apa yang ada فبَ

dibumi وَكُُُوإ dalam tafsir Al-Azhar dimaksudkan untuk manusia mau berjalan pada 

permukaan bumi, jika permukaan bumi tinggi hendaknya didaki, permukaan yang 

rendah hendaklah dituruni, lautan hendaklah diselami atau dilayari. Bumi sebagai 

sesuatu yang telah direndahkan untuk manusia hendaknya mengambil manfaat dari 

apa yang ada di bumi, dan perintah memakan dari apa yang terdapat di bumi adalah 

sebagai rezki bagi manusia yang hendaknya diusahakan dengan akal pikiran.
42

 

Adapun dalam tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa perintah berjalan dan 

memakan yang ada di bumi adalah perintah beraktivitas pada penjuru-penjuru bumi,  

baik berjalan, bertani ataupun berdagang karena telah dimudahkan bagi manusia 

untuk menjalani hidup di bumi. Juga perintah untuk memakan rezki yang ada di 

bumi sebagai karunia dari Allah swt. yang rezki itu bisa didapatkan dengan berusaha 

memanfaatkan bumi sebaik mungkin.
43

 

Dari dua penafsiran tersebut diketahui bahwa perintah berjalan di bumi 

sebagai perintah beraktifitas berjalan, bertani dan lain sebagainya diberbagai penjuru 

bumi dan memanfaatkan bumi sebaik mungkin untuk dapat menikmati rezki yang 

telah disediakan Allah swt. 

5) Ayat ke 23 

لَۡفـۡدَِٔةَ  كُلۡ 
 
لَۡتصَۡأٰرَ وَأ

 
مۡعَ وَأ مسا

 
ىٓ أوَشَبكَُُۡ وَجَؼَلَ مكَُُُ أ ِ لَّا

 
وَ أ ا تشَۡكُرُونَ  ُُۖ   كوَِيلًا ما

6) Ayat ke 24 

ونَ  كُلۡ  ُ َۡ َِ تُُۡ ميَۡ
ّ
لۡرَۡضِ وَإ

 
ى ذَرَأكَُُۡ فِِ أ ِ لَّا

 
وَ أ ُُ 
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Terjemahnya: 

(23)Katakanlah: "Dia-lah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu 
pendengaran, penglihatan dan hati". (tetapi) amat sedikit kamu bersyukur. (24) 
Katakanlah: Dia-lah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, 
dan hanya kepada-Nyalah kamu kelak dikumpulkan.

44
 

7) Ayat ke 26 

دِيٌ  كُلۡ  امَآ أَنََّ۟ هذَِيرٌ مُّ ه
ّ
ِ وَإ للَّا

 
مؼِۡمُۡ غِيدَ أ

 
امَا أ ه
ّ
 إ

Terjemahnya: 

Katakanlah: Sesungguhnya ilmu (tentang hari kiamat) hanya pada sisi Allah, 
dan sungguh aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

45
 

8) Ayat ke 28 

ٰـفِريِنَ مِنۡ ػذََإبٍ أَمِيٍ  كُلۡ  مكَۡ
 
يُ أ ياَ فمََن يُُِ ؼَِ  أوَۡ رَحَِۡ ُ وَمَن ما للَّا

 
وكََنَِ أ ُۡ نۡ أَ ّ

 أَرَءَيتُُۡۡ إ
9) Ayat ke 29 

ۡياَ كُلۡ  َِ توََكُا و وَػوَيَۡ َِ أٰنُ ءَإمٌَاا تِ حَۡۡ مرا
 
وَ أ دِيٍ  ۖ ُُ ٰـلٍ مُّ وَ فِِ ضَوَ ُُ تَؼۡومَُونَ مَنۡ    فسَ َ

10) Ayat ke 30 

ؼِيِن  كُلۡ  نۡ أَصۡحَحَ مَاؤُٓكُُۡ ؾوَۡرًإ فمََن يبَتِٔۡيكُُ تِمَاءٍٓ ما
ّ
 أَرَءَيتُُۡۡ إ

Terjemahnya: 

(28) Katakanlah: Terangkanlah kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang-
orang yang bersama dengan aku atau memberi rahmat kepada kami, (maka 
kami akan masuk surga), tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang 
yang kafir dari siksa yang pedih? (29) Katakanlah: "Dia-lah Allah yang Maha 
Penyayang kami beriman kepada-Nya dan kepada-Nya-lah kami bertawakkal. 
kelak kamu akan mengetahui siapakah yang berada dalam kesesatan yang 
nyata". (30) Katakanlah: Terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi 
kering; Maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu?

46
 

Makna balagah dari ṣīgah al-amr ayat 23, 24, 26, 28, 29 dan 30 tersebut 

adalah; لمؼن إلحليل إلٔمربا  (makna asli). 

Komparasi Tafsir: 
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Perintah dari Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. untuk berkata  ۡكُل 
kepada orang-orang yang ingkar disebutkan dalam tafsir Al-Azhar bahwa perintah 

tersebut adalah perintah untuk memberikan peringatan kepada orang-orang kafir. 

Perintah dari ayat 23 sampai ayat 30 secara berurutan adalah perintah memberikan 

peringatan kepada orang-orang kafir secara berkali-kali dengan menyebutkan tanda-

tanda kekuasaan Allah dengan sifat-Nya yang Maha Pengasih.
47

 

Adapun dalam tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa perintah kepada Nabi 

Muhammad saw. untuk berkata, dimaksudkan sebagai pemberian peringatan kepada 

orang-orang kafir. Perintah memberi peringatan diulang sebanyak 6 kali, pada ayat 23 

berisi pemberian peringatan bahwa Allah-lah yang telah memberi potensi hidup, 

pendengaran, penglihatan, hati dan yang lainnya, serta dengan kuasa-Nya pula 

sehingga manusia dapat berkembang biak (ayat 24) adalah semua karunia dari Allah 

swt. dan kepada-Nya semua akan dikembalikan. Pada ayat 26 sebagai pemberian 

peringatan terkait pertanyaan orang-orang kafir akan datangnya hari pembalasan, 

maka Nabi mengingatkan bahwa hal tersebut dalam kekuasaan Allah. Pada ayat 28 

sebagai pemberian peringatan bahwa mereka orang-orang kafit tidak ada yang dapat 

melindungi mereka di hari pembalasan kelak, Dia Ar-Rahman yang sepatutmya 

kepda-Nya manusia beriman dan bertawakkal (ayat 29). Pada ayat 30 mengingatkan 

orang-orang yang ingkar tersebut akan nikmat air yang telah dikaruniakan Allah pada 

mereka, yang jika air surut maka tidak yang dapat mendatangkan kecuali dengan 

kehendak Allah swt.
48

 

Dari dua penafsiran tersebut dikatakan bahwa perintah untuk mengatakan 

sesuatu kepada orang-orang yang ingkar adalah perintah pemberian peringatan 

kepada mereka agar mau beriman kepada Allah swt., dan perintah tersebut sebagai 
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sesuatu yang harus disampaikan kepada orang-orang kafir, karena Nabi Muhammad 

saw. hanyalah pemberi peringatanyang jelas kepada mereka. 

b. Surah Al-Qolam dengan jumlah fi’il amr-nya sebanyak 4 ayat, yaitu:  

1) Ayat ke 22 

ؿدُۡوإْ أَنِ 
 
ن نُيتُُۡ صَأٰرمِِيَ  أ

ّ
 ػلََٰ حَرۡثِكُُۡ إ

Terjemahnya: 

Pergilah diwaktu pagi (ini) ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.
49

 

Makna balagah dari ṣīgah al-amr-nya adalah; إلِْ  متِْماس (Anjuran). 

Komparasi Tafsir: 

Perintah agar pergi ؿدُۡوإ
 
 dalam tafsir Al-Azhar disebutkan bahwa perintah أ

tersebut dimaksudkan sebagai perintah dari masing-masing pemilik kebun untuk 

pergi ke kebun mereka memetik hasil di waktu pagi-pagi sekali, sebab anggapan 

mereka bahwa jika kesiangan maka orang-orang miskin akan datang meminta 

dengan berkerumun yang membuat mereka bosan.
50

 

Adapun dalam tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa perintah untuk berangkat 

dimaksudkan sebagai perintah dari pemilik kebun agar mereka berangkat pagi-pagi 

dini ke kebun untuk memetik hasil. Hal tersebut dilakukan dengan maksud agar tidak 

ada orang miskin yang masuk ke kebun di waktu memetik hasilnya, karena pemilik 

kebun tersebut masing-masing tidak menghendaki untuk memberi kepada orang-

orang miskin tersebut. Tetapi kebun mereka telah lebih dahulu dimusnahkan oleh 

Allah swt. saat mereka lelap tertidur, dan akhirnya mereka menyesal dan menzolimi 

diri mereka sendiri. Kerana seharusnya mereka mensyukuri hasil kebunnya dengan 

memberi bagian pada orang-orang miskin.
51
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Dari dua penafsiran tersebut disebutkan bahwa perintah dari masing-masing 

pemilik kebun untuk berangkat pagi sekali ke kebun memetik hasil, dimaksudkan 

mereka untuk tidak ingin memberi hak pada fakir miskin. Padahal Allah telah 

memusnahkan kebun mereka di malam harinya. Sebagai gambaran ujian kepada 

orang-orang yang mendustakan kebenaran yang nantinya mereka akan menyesal. 

2) Ayat ke 40 

وِۡمُۡ  مُ تِذَٲلَِِ زَغِيٌ  َُ  أَيُُّّ

Terjemahnya: 

Tanyakanlah kepada mereka: Siapakah di antara mereka yang bertanggung 
jawab terhadap keputusan yang diambil itu?

52
 

Makna balagah dari ṣīgah al-amrnya adalah; لمؼن إلحليل إلٔمربا  (makna asli 

perintah). 

Komparasi Tafsir: 

Perintah bertanya  ُۡوِۡم َُ  dalam tafsir Al-Azhar disebutkan bahwa perintah 

tersebut dimaksudkan Allah swt. sebagai perintah kepada Nabi Muhammad saw. 

untuk bertanya kepada orang-orang kafir terkait siapa yang akan menanggung 

mereka atau bertanggung jawab terhadap keputusan yang mereka ambil, yaitu 

menolak dan menentang seruan Nabi Muhammad saw.
53

 

Adapun dalam tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa perintah bertanya 

dimaksudkan sebagai perintah Allah kepada Nabi Muhammad saw. untuk bertanya 

kepada orang-orang kafir, bahwa siapa yang akan bertanggung jawab terhadap 

keputusan yang mereka ambil itu. Keputusan orang-orang kafir tersebut menganggap 

ada sebuah janji dari Allah kepada mereka untuk dapat memilih ganjaran yang 

terbaik bagi mereka, padahal anggapan tersebut hanya sesuka hati mereka. Maka apa 
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yang mereka anggap sebagai sekutu, kelak tidak mampu bertanggung jawab terhadap 

keputusan mereka tersebut.
54

 

Dari dua penafsiran tersebut disebutkan bahwa perintah kepada Nabi 

Muhammad saw. untuk bertanya kepada orang-orang kafir terkait siapa yang akan 

bertanggung jawab terhadap keputusan yang mereka ambil, sekaligus menjadi 

peringatan kepada orang-orang kafir bahwa sekutu-sekutu mereka tidak akan bisa 

bertanggung jawab terhadap keputusan yang mereka ambil . 

3) Ayat ke 44 

محَۡدِيِ   فذََرۡنِِ 
 
ٰـذَإ أ بُ تِہَ نۡ حَيُۡ  لَْ يؼَۡومَُونَ  ۖوَمَن يكَُذِّ م مِّ تدَۡرِجُُۡ ًسَ ۡ َُ   

Terjemahnya: 

Maka serahkanlah (wahai Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang 
mendustakan perkataan ini (Al-Qur‟an). Nanti kami akan menarik mereka 
dengan berangsur-angsur (pada kebinasaan) dari arah yang tidak mereka 
ketahui.

55
 

Makna balagah dari ṣīgah al-amr-nya adalah; إمِدإي  و إلْٕرشاد (pemberian 

petunjuk dan pengarahan). 

Komparasi Tafsir: 

Perintah agar menyerahkan perkara  ِِفذََرۡن dalam tafsir Al-Azhar disebutkan 

bahwa perintah tersebut dimaksudkan agar Nabi Muahmmad saw. tetap meneruskan 

aktivitas dakwahnya, dan jangan sampai hatinya menjadi kecewa, disebabkan 

pendustaan dari orang-orang yang ingkar terhadap Al-Qur‟an. Urusan dari orang-

orang yang mendustakan tersebut, biarkan Allah yang menghadapinya dengan 

member balasan kepada mereka.
56

 

Adapun dalam tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa perintah agar Nabi 

Muhammad saw. menyerahkan urusan terkait orang-orang yang mendustakan Al-
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Qur‟an. Perintah tersebut sekaligus sebagai hiburan atas Nabi Muhammad saw. 

terhadap perbuatan buruk dari orang-orang yang ingkar terhadap Nabi saw. 

Keingkaran mereka terhadap Al-Qur‟an akan dihadapi Allah swt. dan mengancam 

mereka dengan balasan yang akan menimpanya.
57

 

Dari dua penafsiran tersebut diterangkan bahwa perintah menyerahkan 

perkara kepada Allah swt. dimaksudkan sebagai hiburan dan peneguh hati, serta 

bimbingan terhadap Nabi Muhammad saw. dalam meneruskan dakwahnya. Sikap 

orang-orang yang mendustakan Al-Qur‟an akan dibalas oleh Allah swt. dengan 

menyeret mereka secara bertahap pada balasan berupa siksa dari Allah swt. 

4) Ayat ke 48 

صۡبَِۡ 
 
وَ مَكۡظُومٌ مِ  فبَ ُُ ذۡ نََّدَىٰ وَ

ّ
محُۡوتِ إ

 
ِّمَ وَلَْ تكَُن نَصَاحِةِ أ  حُكُِۡ رَت

Terjemahnya: 

Maka bersabarlah kamu (hai Muhammad) terhadap ketetapan Tuhanmu, dan 
janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan ketika ia berdoa 
sedang ia dalam keadaan marah (kepada kaumnya).

58
 

Makna balagah dari ṣīgah al-amr-nya adalah; إمِدإي  و إلْٕرشاد (pemberian 

petunjuk dan pengarahan). 

Komparasi Tafsir: 

Perintah bersabar  َِۡصۡب
 
 terhadap hukum dari Allah, disebutkan dalam tafsir فبَ

Al-Azhar bahwa perintah tersebut disampaikan Allah swt. kepada Nabi Muhammad 

saw. agar bersabar dalam dakwahnya, tidak gelisah terhadap mereka yang menentang 

dan tidak mau menerima ajakan kebenarana. Serta tidak seperti Nabi Yunus as. yang 

meninggalkan kaumnya, disebabkan kaumnya tidak memperdulikan dakwah yang 

dibawah oleh Nabi Yusuf as.
59
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Adapun dalam tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa perintah bersabar tersebut 

merupakan pengarahan dari Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. agar bersabar 

serta tabah, terhadap ketetapan Allah swt. sebagai pemelihara dan pembimbing bagi 

Nabi saw., seperti bersabar menghadapi beban dakwah dan tidak demikian adanya 

apa yan pernah terjadi pada Nabi Yunus as. yang berdo‟a kepada Allah dalam 

keadaan sesak napas karena terkurung dalam perut ikan, karena pergi dari umatnya.
60

 

Dari dua penafsiran tersebut disebutkan bahwa perintah Allah swt. kepada 

Nabi Muhammad saw. untuk bersabar sebagai pengarahan dan sekaligus petunjuk 

agar senantiasa bersabar dalam menghadapi resiko dakwah, dan tidak seperti apa 

yang pernah dilakukan Nabi Yunus as. 

c. Surah Al-Hāqqah dengan jumlah fi’il amr-nya sebanyak 6 ayat, yaitu: 

1) Ayat ke 19 

 َُ حَ ٰـ ا مَنۡ أُوتَِِ نِتَ اؤُٓمُ  فبَمَا َُ و فيَلَُولُ  َِ كۡرَءُوإْ ۥ تِيَمِييِ
 
َۡ  أ حِيَ ٰـ  نِتَ

Terjemahnya: 

Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah 
kanannya, maka dia berkata: Ambillah, bacalah kitabku (ini)!

61
 

Makna balagah dari ṣīgah al-amr-nya adalah; إلِْ  متِْماس (Anjuran). 

Komparasi Tafsir: 

Perintah untuk membaca kitab كۡرَءُو
 
 dalam tafsir Al-Alzar disebutkan bahwa أ

perintah tersebut dari orang-orang yang diberikan buku catatan amalnya kepada 

orang yang ada disekitarnya untuk membaca catatan apa yang ada pada buku tersebut 

sebagai bentuk rasa gembira. Karena dalam hatinya yang penuh keyakinan bahwa 

amal yang dilakukan di dunia akan diterima Allah swt.
62
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Adapun dalam tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa perintah tersebut 

merupakan bentuk ungkapan kebahagiaan serta memperlihatkan rasa syukurnya dari 

orang-orang yang diberikan buku catatan amalnya dari kanannya, dan iapun 

menyampaikan kepada yang ada disekitarnya untuk membaca buku catatan amal 

tersebut. Karena sewaktu di dunia mereka meyakini bahwa aka nada hari hisab, 

sehingga ia mempersiapkan bekal dengan amal-amal baik.
63

 

Dari dua penafsiran tersebut disebutkan bahwa perintah membaca yang datang 

dari orang yang diberi buku amalnya dari arah kanan kepada siapa yang ada 

disekitarnya, merupakan anjuran kepada orang-orang yang ada di kanan kirinya 

untuk membaca kitab amalnya (yang diberikan dari arah kanannya) sebagai 

ungkapan kebahagiaan dan rasa syukurnya. 

2) Ayat ke 24 

توُإْ  رَۡ
 
مخَۡامِيَ ِ  كُُُوإْ وَأ

 
مِ أ لَۡيا

 
وفَۡتُُۡ فِِ أ ُۡ يِيـَُٓۢا تِمَآ أَ َُ 

Terjemahnya: 

Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan 
pada hari-hari yang telah lalu.

64
 

Makna balagah dari ṣīgah al-amr-nya adalah; إلْٕمتيان (pemberian nikmat). 

Komparasi Tafsir: 

Perintah makan dan minum توُإ رَۡ
 
 dalam tafsir Al-Azhar disebutkan كُُُوإْ وَأ

bahwa perintah tersebut sebagai pemberian karunia kepada orang-orang yang telah 

berbuat amal kebajikan sewaktu di dunia, dan mereka dipersilahkan oleh malaikat 

Ridwan sebagai penjaga syurga untuk menikmati makanan dan minuman yang 

disediakan di surga.
65
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Adapun dalam tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa perintah tersebut sebagai 

imbalan dari Allah swt. kepada orang-orang yang telah melakukan amal-amal 

kebajikan. Kepada orang-orang yang taat tersebut dikatakan oleh pelayan-pelayan 

syurga untuk makan dan mimun dengan nikmat apa saja yang diingini sebagai 

balasan dari Allah swt.
66

 

Dari dua penafsiran tersebut disebutkan bahwa perintah tersebut sebagai 

bentuk pemberian karunia dari Allah swt. kepada orang-orang yang dimasukkan ke 

dalam syurga, untuk menikmati makan dan minum dari apa saja yang terdapat di 

dalamnya. 

3) Ayat ke 30 

ُّوٍُ  ٍُ فـَوُ  خُذُو
4) Ayat ke 31 

مجَۡحِيَ 
 
 صَوُّوٍُ  ثُُا أ

5) Ayat ke 32 

حۡؼُونَ ذِرَإػً  وۡسِلٍََ ذَرۡغُِاَ ُ َ ُِ وكُُوٍُ ا ثُُا فِِ  ُۡ
 
 فبَ

Terjemahnya: 

(30) Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. (31) Kemudian 
masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. (32) Kemudian 
belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.

67
 

Makna balagah dari ṣīgah al-amr-nya pada tiga ayat tersebut adalah;  ْٕتلار ح و إل

 .(penghinaan dan perendahan) إلُْٕاه  

Komparasi Tafsir: 

Perintah mengambil dan membeleggu  ٍُُّو ُـو ٍُ فَ -dalam tafsir Al (ayat 30) خُذُو

Azhar disebutkan bahwa disebabkan tidak ada lagi daya dan kehilangan tenaga dari 

orang yang akan menerima balasan siksa, sehingga tepat jika disebut, “ambillah ia” 
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serta beleggulah (ikat tangan ke leher). Kemudian lemparlah  ٍُُّو  ke neraka Jahim صَو

(ayat 31). Lalu diperintah untuk membelitkan  ٍُوكُُو ُۡ
 
 rantai yang panjangnya tujuh فبَ

puluh hasta (ayat 32, sebagai siksaan besar yang akan diterima di neraka.
68

 

Adapun dalam tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa perintah mengambil dan 

membelenggu dimaksudkan untuk menangkap dan memegang, kemudian mengikat 

tangan ke lehernya (ayat 30), dan yang lebih buruk lagi perintah memasukkan ke 

nereka Jahim -tingkat tertentu dari neraka- (ayat 31). Kemudian di dalam nereka 

mereka dibelit (ayat 32) dengan rantai panjang tujuh puluh hasta. Sebagai balasan 

yang akan diterima bagi mereka yang diberikan kitab amalnya dari arah kiri.
69

 

Dari dua penafsiran tersebut disebutkan bahwa perintah dimaksudkan sebagai 

pemberian balasan berupa siksaan yang akan diterima bagi orang-orang yang kitab 

amalnya diberikan dari sebeleh kirinya. 

6) Ayat ke 52 

حۡ  حِّ مؼَۡظِيِ  فسَ َ
 
ِّمَ أ سِۡۡ رَت

 
 تِب

Terjemahnya: 

Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Maha Agung.
70

 

Makna balagah dari ṣīgah al-amr-nya adalah; إلْٕهرإم (pengagungan/ 

pemuliaan). 

Komparasi Tafsir: 

Perintah bertasbih  ۡح حِّ  dalam tafsir Al-Azhar disebutkan bahwa perintah فسَ َ

tersebut dimaksudkan sebagai bentuk rasa syukur terhadap nikmat dan rahmat dari 

Allah swt. Allah telah menurunkan kebenaran (Al-Qur‟an) sebagai petunjuk yang 

tidak ada keraguan padanya serta tidak ada hujjah yang dapat menandinginya. Dari 
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karunia tersebut, maka Allah memerintahkan agar bertasbih kepada-Nya dengan 

nama Allah yang Agung.
71

 

Adapun dalam tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa perintah bertasbih 

tersebut setelah disertakan penegasan tentang sumber Al-Qur‟an (yakni dari Allah) 

dan Rasulullah saw. hanya sebagai penyampai dan memberi penjelasan. Selain dari 

kebenaran Al-Qur‟an, juga Allah menyebutkan siksa dan balasan yang akan diterima 

bagi mereka yang tidak taat. Dari petunjuk dan peringatan yang telah disebutkan 

Allah swt. maka diperintahkan-Nya manusia agar bertasbih dengan menyebut nama-

Nya yang Maha Agung.
72

 

Dari dua penafsiran tersebut disebutkan bahwa perintah bertasbih dari Allah 

swt. sebagai bentuk pemujian dan pengagungan kepada-Nya yang telah menurunkan 

petunjuk berupa Al-Qur‟an dan disertai peringatan-peringatan berupa balasan yang 

akan diterima bagi mereka yang durhaka dan juga balasan nikmat bagi yang taat. 

d. Surah Al-Ma’ārij dengan jumlah fi’il amr-nya sebanyak 2 ayat, yaitu: 

1) Ayat ke 5 

صۡبَِۡ 
 
يلاً صَبًَۡ  فبَ  إ جََِ

Terjemahnya: 

Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.
73

 

Makna balagah dari ṣīgah al-amr-nya adalah; إلْٕرشاد (Anjuran, bimbingan/ 

pengarahan). 

Komparasi Tafsir; 

Perintah bersabar  َِصۡب
 
 dalam tafsir Al-Azhar disebutkan bahwa perintah فبَ

bersabar dengan sabar yang indah. Allah yang senantiasa menjaga dan menunjuki 

Rasulullah saw. dalam dakwahnya meminta agar Nabi Muhammad saw. senantiasa 
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bersabar, tidak memperdulikan orang-orang yang menghalangi dan yang membenci. 

Bersabar dengan sabar yang indah, sebagai sikap tenang dan menghadapinya dengan 

senyum, tidak berputus asa dalam berdakwa mengajak pada kebaikan.
74

 

Adapun dalam tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa perintah bersabar 

dimaksudkan agar Nabi Muhammad saw. sabar dalam menghadapi ucapan-ucapan 

kasar dan berbagai permintaan dari orang-orang kafir dengan sikap yang tanpa 

mengeluh juga dapat menerima apa yang telah menjadi ketetapan Allah swt.
75

 

Dari dua penafsiran tersebut disebutkan bahwa perintah bersabar yang 

disampaikan Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. agar beliau menghadapi 

orang-orang kafir dengan tenang atau dengan kesabaran yang indah, atas 

penentangan yang dilakukan orang-orang kafir terhadap Nabi saw., karena Allah swt 

akan memberikan siksa kepada mereka dengan siksa yang panjang limah puluh ribu 

tahun dalam hitungan manusia. 

2) Ayat ke 42 

ى يوُػدَُونَ  فذََرۡهُُۡ  ِ لَّا
 
ٰـلُوإْ يوَۡمَِمُُ أ َ ٰ يوُ  يََُوضُوإْ وَيوَؼَۡحُوإْ حَتَّا

Terjemahnya: 

Maka biarkanlah mereka tenggelam (dalam kebatilan) dan bermain-main 
sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka.

76 

Makna balagah dari ṣīgah al-amr-nya adalah;  ْٕتلِاروَ إلْٕحْ  ُاه إل  (penghinaan 

dan perendahan). 

Komparasi Tafsir: 

Perintah pembiaran  ُُۡفذََرۡه dalam tafsir Al-Azhar disebutkan bahwa perintah 

tersebut sebagai pembiaran kepada orang-orang kafir tenggelam di dalam 
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keangkuhannya, juga pembiaran bermain-main dengan kesombongannya yang tidak 

memperhatikan sekitarnya.
77

 

Adapun dalam tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa perintah tersebut 

dimaksudkan sebagai pembiaran kepada orang-orang kafir dan munafik untuk 

mereka tenggelam dalam keburukan dan bermain-main menghabiskan waktunya 

dengan aktivitas yang tidak berfaedah sampai pada hari yang diancamkan datang.
78

 

Dari dua penafsiran tersebut disebutkan bahwa perintah yang sifatnya 

pembiaran dimaksudkan kepada orang-orang kafir dan munafik tenggelam dalam 

berbagai macam keburukan dan bersenang-senang dengan kesempatan hidup 

sementara, sampai pada hari pemberian balasan kepada mereka tiba. 

e. Surah Nūh dengan jumlah fi’il amr-nya sebanyak 3 ayat, yaitu: 

1) Ayat ke 1 

و  أَنۡ  َِ لَىٰ كوَۡمِ
ّ
ويۡاَ هوُحًا إ َُ ٓ أَرۡ نَّا

ّ
 مِن كدَۡلِ أَن يبَتَِٔۡ مُۡ ػذََإبٌ أَمِيٌ  أَهذِرۡ كوَۡمَمَ  إ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya kami telah mengutus Nūḥ kepada kaumnya (dengan 
memerintahkan): Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab 
yang pedih.

79 

2) Ayat ke 3 

ٍُ وَأَطِيؼُونِ أَنِ  الُو ت
 
َ وَأ للَّا

 
غۡحُدُوإْ أ

 
 أ

Terjemahnya: 

(yaitu) sembahlah Allah, bertakwalah kepada-Nya dan taatlah kepadaku.
80

 

Makna balagah dari ṣīgah al-amr dua ayat tersebut adalah; لمؼن إلحليل إلٔمربا  

(makna asli). 
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Komparasi Tafsir: 

Perintah memberi peringatan  َأَهذِرۡ كوَۡمَم dalam tafsir Al-Azhar disebutkan 

bahwa perintah tersebut dimaksudkan kepada Nabi Nuh as. untuk memberi 

peringatan kepada kaumnya sejak awal dengan peringatan yang jelas, tanpa iming-

iming dan secara terus terang (ayat 1). Meskipun peringatan itu kadang pahit 

disampaikan demi mengobati penyakit (musyrik) yang sudah lama pada kaumnya, 

agar dapat kembali memurnikan penyembahan kepada Allah. Sehinga isi peringatan 

yang disampaikan Nabi Nuh as. selain azab yang pedih, juga adalah memerintahkan 

agar menyembah Allah  َ للَّا
 
غۡحُدُوإْ أ

 
الُوٍُ  memerintahkan bertaqwa kepada Allah ,أ ت

 
 dan وَأ

taat kepada Nabi Nuh as.  ِوَأَطِيؼُون (ayat 3) sebagai utusan Allah swt. yang akan 

membimbing perjalan kepada yang dituntunkan Allah.
81

 

Adapun dalam tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa perintah kepada Nabi Nuh 

as. untuk memberikan peringatan kepada kaumnya terkait ancaman Allah yang akan 

ditimpakan kepada mereka yang kufur (ayat 1). Diantara peringatan tersebut 

memberika perintah untuk menyembah Allah, bertaqwa kepada-Nya. Sehingga 

dengan ketaatan yang jika dilaksanakan tersebut akan dapat menghindarkan dari 

siksa dari-Nya. Selain itu, yang penting lagi adalah menaati Nabi Nuh as. (ayat 3). 

Karena ia sebagai utusan pilihan Allah untuk memberikan petunjuk dan peringatan.
82

 

Dari dua penafsiran tersebut dapat diktehaui bahwa dari dua ayat tersebut 

mengandung dua perintah yaitu perintah memberi peringatan dan perintah kepada 

ketaatan. Perintah pertama kepada Nabi Nuh as. adalah untuk memberi peringatan 

kepada kaumnya akan akan azab yang menimpa orang-orang kafir. Kedua perintah 

dari Allah untuk Nabi Nuh as. menyampaikan agar umatnya hanya beribadah kepada 

Allah, bertaqwa kepada-Nya dan menaati seruan Nabi Nuh as. 
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3) Ayat ke 10 

ۡـفِرُوإْ فلَُوتُۡ  تَ ۡ ُ
 
ا  أ اَُ رَج ه

ّ
نَ ؾفَاارً  كُُۡ إ ََ  إۥ 

Terjemahnya: 

Maka aku katakan kepada mereka: Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -
sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun.

83
 

Makna balagah dari ṣīgah al-amr-nya adalah; إلِْ  متِْماس (Anjuran). 

Komparasi Tafsir: 

Perintah memohon ampun ۡـفِرُوإ تَ ۡ ُ
 
-pada ayat ini disebutkan dalam tafsir Al أ

Azhar bahwa perintah agar umat Nabi Nuh as. mau memohon ampun kepada Allah. 

Sebab Nabi Nuh as. telah mengajak kaumnya tersebut dengan berbagai cara untuk 

beriman kepada Allah, baik dengan terang-terangan di depan orang banyak, juga telah 

diajak secara rahasia agar lebih tenang dan mendalam.
84

 

Adapun dalam tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa perintah memohon ampun 

tersebut setelah Nabi Nuh as. telah memperingati kaumnya secara terang-terangan 

(terbuka depan umum) dan juga telah secara rahasia (perorangan) yang jika mereka 

masih takut menampakkan keimanannya.
85

  

Dari dua penafsiran tersebut diketahui bahwa perintah Nabi kepada kaumnya 

untuk memohon ampun kepada Allah, sebab mereka telah diajak dengan berbagai 

cara baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, yang dengan mereka meminta 

ampun akan mendapatkan karunia dari Allah swt. sebagaimana pada ayat selanjutnya. 

f. Surah Al-Jin dengan jumlah fi’il amr-nya sebanyak 5 ayat, yaitu: 

1) Ayat ke 1 

  كُلۡ 
ّ
َُ أُوحَِِ إ ا تَمَعَ هفََرٌ لَىا أَه ۡ ُ

 
نَّا  أ

ّ
مجِۡنِّ فلَاَموُٓإْ إ

 
نَ أ حً مِّ ؼۡياَ كُرۡءَإنًَّ عَََ  ا سََِ
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Terjemahnya: 

Katakanlah (hai Muhammad): Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah 
mendengarkan sekumpulan Jin (akan Al-Qur‟an), lalu mereka berkata: 
Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur‟an yang menakjubkan.

86
 

2) Ayat ke 20 

امَآ أَدۡغُوإْ رَبِّ  كُلۡ  ه
ّ
و  أَحَدً إ َِ  إ وَلَْٓ أُرِۡكُ تِ

3) Ayat ke 21 

  كُلۡ 
ّ
 إلَْ رَشَدً إ وَ نِِّ لَْٓ أمَۡلُِِ مكَُُۡ ضََ  إ

4) Ayat ke 22 

نِِّ منَ كُلۡ 
ّ
ِ أَحَدٌ  إ للَّا

 
يَنِِ مِنَ أ و مُوۡتحََدًإ يُُِ َِ  وَمنَۡ أَجِدَ مِن دُوهِ

Terjemahnya: 

(20) Katakanlah: Sesungguhnya Aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak 
mempersekutukan sesuatupun dengan-Nya. (21) Katakanlah: Sesungguhnya 
aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratanpun kepadamu dan tidak 
(pula) suatu kemanfaatan. (22) Katakanlah: Sesungguhnya Aku sekali-kali tiada 
seorangpun dapat melindungiku dari (azab) Allah dan sekali-kali aku tidak akan 
memperoleh tempat berlindung selain daripada-Nya.

87
 

5) Ayat ke 25 

نۡ  كُلۡ 
ّ
ؼَلُ لَُ  أَدۡرِىٓ أَكرَيِةٌ  إ ا توُػدَُونَ أمَۡ يَُۡ ٓ أمََدًإ ما  ۥ رَبِّ

Terjemahnya: 

Katakanlah: Aku tidak mengetahui, apakah azab yang diancamkan kepadamu 
itu dekat ataukah Tuhanku menjadikan bagi (kedatangan) azab itu masa yang 
panjang?

88 

Makna balagah dari ṣīgah al-amr pada ayat 1, 20, 21, 22 dan 25 adalah; 

لمؼن إلحليل إلٔمربا  (makna asli). 

Komparasi Tafsir: 

Perintah mengatakan sesuatu  ۡكُل pada ayat 1, 20, 21, 22 dan 25 dalam tafsir 

Al-Azhar disebutkan bahwa Allah memerintahkan untuk menyampaikan kepada 
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manusia bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Qur‟an ketika Rasulullah 

saw. salat subuh dengan sahabat-sahabatnya dengan jahar, sehingga para jin 

mendengarkan baik-baik bacaan tersebut (ayat1).
89

  

Selain itu, Allah swt. juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw. 

untuk mengatakan bahwa Aku hanya menyeru kepada Tuhanku, tidak kepada yang 

lain. Sebab yang lainnya hanyalah makhluk seperti kita (ayat 20). Lalu diperintahkan 

pula untuk mengakatan bahwa ia tidak kuasa menghadirkan mudarat, begitupula 

mendatangkan sesuatu yang menyenangkan (ayat 21). Kemudian kembali 

diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan bahwa tidak ada yang dapat melindungi 

dirinya kecuali Allah swt. (ayat 22).
90

 

Pada ayat 25, Allah swt. memerintahkan agar Nabi Muhammad saw. juga 

mengatakan bahwa ia tidak mengetahui waktu datangya siksaan yang diancamkan 

kepada mereka, disebabkan pertanyaan dari mereka yang kafir mengenai datangnya 

azab yang mereka anggap hanya omong kosong belaka.
91

 

Adapun dalam tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa perintah mengatakan 

sesuatu pada ayat 1, berisi perintah kepada Nabi Muhammad saw. untuk 

menyampaikan kepada manusia, terlebih lagi kepada mereka yang mengingkari 

kerasulan bahwa Allah telah memberikan wahyu kepada Nabi saw. mengenai 

sekelompok Jin yang mendengarkan ayat-ayat Al-Qur‟an dibacakan.
92

  

Pada ayat 20, berisi perintah kepada Nabi Saw. untuk mengatakan kepada 

mereka yang berkerumun dan merasa aneh bahwa ia hanya beribadah kepada Tuhan 

yang Maha Memelihara dan tidak mempersekutukan-Nya. Rasulullah saw. juga 

mengatakan bahwa ia tidak mampu mendatangkan mudarat juga petunjuk, melainkan 
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petunjuk dan kuasa dari Allah swt. (ayat 21). Kemudian kembali diperintahkan untuk 

mengatakan bahwa ia sama sekali tidak ada yang dapat melindunginya dari kesulitan 

yang menimpa, dan tidak ada tempat berlindung selain dari-Nya (ayat 22).
93

  

Pada ayat 25, berisi perintah kepada Nabi saw. untuk mengatakan bahwa ia 

juga tidak mengetahui terhadap waktu datangnya siksa yang diancamkan, Dia yang 

Maha Mengetahui yang gaib dan tidak memberitahukan secara nyata. Nabi saw. 

diperintahkan mengatakan hal demikian karena seringnya muncul pelecehan dan 

pertanyaan yang mengejek Nabi Muhammad saw.
94

 

g. Surah Al-Muzzammil dengan jumlah fi’il amr-nya sebanyak 7 ayat, yaitu: 

1) Ayat ke 2  

لْا كوَِيلاً  كمُِ 
ّ
ايۡلَ إ م

 
 أ

Terjemahnya: 

Bangunlah (untuk salat) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya).
95 

2) Ayat ke 4 

 َِ ِّلِ أَوۡ زِدۡ ػوَيَۡ ملُۡرۡءَإنَ ترَۡتِيلاً  وَرَت
 
 أ

Terjemahnya: 

Atau lebih dari seperdua itu. dan bacalah Al-Qur‟an itu dengan perlahan-
lahan.

96 

Makna balagah dari ṣīgah al-amr pada ayat 2 dan 4 tersebut adalah; إلْٕرشاد 

(Anjuran, bimbingan/ pengarahan). 

Komparasi Tafsir: 

Perintah bangun  ِكُم dalam tafsir Al-Azhar disebutkan bahwa perintah tersebut 

adalah perintah bangun untuk sembahyang. Perintah mengerjakan salat ini dalam Al-
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Qur‟an disebut dengan qiyām, yang mengandung makna bahwa mendirikan salat 

pelaksanannya secara sungguh-sungguh serta peenuh kesadaran (ayat 2). Selain itu, 

terdapat pula perintah untuk membaca Al-Qur‟an dengan tartil yaitu dengan cara 

perlahan-lahan, tenang dan tidak terburu-buru (ayat 4). Sehingga pada rentetan ayat 

ini mengandung perintah untuk melaksanakan salat malam dan membaca Al-Qur‟an 

dengan secara tartīl.
97

  

Adapun dalam tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa perintah bangun (ayat 2) 

dimaksudkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk bangkit menghadapi tantangan 

yang menanti, menghadapi beban berat, dan bangkit untuk bersungguh-sungguh 

dalam menghadapi rintangan yang akan muncul. Demikian Quraish Shihab mengutip 

dari pandangan Sayyid Quṭub. Selain itu, Quraish Shihab menjelaskan bahwa  ِكُم 
berasal dari kata qawama dan perubahannya menjadi qāma artinya melaksanakan 

suatu perbuatan secara sempurna, dengan bentuk perintahnya  ِكُم yang dalam ayatnya 

disebut qum al-lail dengan arti bangunlah salat malam.
98

 

Pada ayat ke 4, perintah membaca perlahan  ِِّل  dimaksudkan sebagai وَرَت

perintah tersendiri yang dapat dilakukan pada waktu malam atau siang. Perintah pada 

ayat ini juga dimaksudkan dalam rangka menghadapi tugas kenabian yang akan 

diemban oleh Nabi Muhammad saw. Lafal rattil berasal dari kata ratala yang 

diantara artinya adalah serasi dan indah. Pada ayat ini lafal tartil sebagai ibtida’ 

sehingga mengantar pada pemahaman menghayati dan memahami pesan-pesan yang 

ada dalam Al-Qur‟an.
99

 

Dari dua penafsiran tersebut masing-masing menjelaskan bahwa terdapat 

perintah kepada Nabi Muhammad saw. untuk bangun melaksanakan salat malam dan 

membaca Al-Qur‟an secara perlahan-lahan atau tartil. Perintah ini pula dimaksudkan 
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kepada orang-orang beriman (tetapi tidak sampai wajib) untuk dapat melaksanakan 

salat malam dan membaca Al-Qur‟an secara tartil. 

3) Ayat ke 8 

ذۡنُرِ 
 
ِّمَ وَأ سَۡۡ رَت

 
َِ تحَۡتِيلاً  وَتخَتَالۡ أ ميَۡ

ّ
 إ

4) Ayat ke 9 

وَ  ُُ لْا 
ّ
ََ إ ٰـ َ م
ّ
ۡـربِِ لَْٓ إ ممَۡ

 
قِ وَأ ِ ۡۡ ممَۡ

 
ذٍُۡ رابُّ أ ِ تَّا

 
 لاً وَنِي فبَ

Terjemahnya: 

(8) Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh 
ketekunan. (9) (Dia-lah) Tuhan masyrik dan maghrib, tiada Tuhan (yang berhak 
disembah) melainkan Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung.

100
 

Makna balagah dari ṣīgah al-amr-nya pada ayat 8 dan 9 adalah; لمؼن إلٔمربا

 .(makna asli) إلحليل 

Komparasi Tafsir: 

Perintah mengingat ذۡنُر
 
 dalam tafsir Al-Azahr وَتخَتَالۡ  dan beribadah وَأ

disebutkan bahwa perintah mengingat yakni dibaca dengan lisan dan senapas dengan 

maknanya secara lahir dan batin. Baik 99 nama Allah (Al-Asmāul Al-husnā) atau 

dengan zikir-zikir tertentu seperti tahlil, tahmid dan lainnya serta diperintahkan pula 

untuk tabattal yakni tunduk dengan sebenar-benarnya tunduk kepada-Nya (ayat 8). 

Selain itu juga diperintah untuk menjadikan Allah sebagai wakil yakni sebagai 

pelindung, karena Dia yang menguasai timur dan barat (ayat 9).
101

 

Adapun dalam tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa perintah mengingat dan 

selalu menyebut nama Allah serta beribadah kepada-Nya dengan penuh dengan 

tekun. Karena Allah swt. sebagai pemelihara dan pemilik alam semesta yang tidak 

ada berhak disembah kecuali hanya Allah swt. (ayat 8). Lafal  ۡتخَتَال tabattal berasal 

dari kata batala artinya memutus atau memotong. Sehingga seseorang sepatutnya 
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selalu menghubungkan diri dengan Tuhan yang Maha Esa dalam berbagai aktivitas 

sehari-hari. Selain itu, juga patut selalu menjadikan Allah swt.  ٍُۡذ ِ تَّا
 
 sebagai wakil فبَ

atau sandaran pada berbagai urusan usaha dilakukan dengan maksimal (ayat 9).
102

 

Dari dua penafsiran tersebut menjelaskan bahwa perintah mengingat 

dimaksudkan dengan mengingat nama-nama Allah (bezikir kepada-Nya) dan perintah 

beribadah hanya kepada-Nya dengan penuh ketekunan dengan sebenar-benarnya 

ketundukan, menjadikan-Nya sebagai wakil atau pelindung dalam berbagai urusan. 

5) Ayat ke 10 

صۡبَِۡ 
 
هۡۡرُۡهُُۡ يلَُوموُنَ ػلََٰ مَا  وَأ

 
يلاً هَۡۡرً  وَأ  إ جََِ

Terjemahnya: 

Dan Bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka 
dengan cara yang baik.

103 

Makna balagah dari ṣīgah al-amr-nya adalah; إلْٕرشاد (Anjuran, bimbingan/ 

pengarahan). 

Komparasi Tafsir: 

Perintah bersabar  َِۡصۡب
 
هۡۡرُۡهُُۡ  dan meninggalkan وَأ

 
 dalam tafsir Al-Azhar وَأ

disebutkan bahwa perintah bersabar kepada Nabi Muhamma saw. dalam berdakwah 

menghadapi kaum musyrikin. Adapun perintah dimaksudkan agar Nabi saw. 

berhijrah dengan cara yang indah, yaitu menjauhi mereka dengan tidak mendekatkan 

pergaulan dengan orang-orang musyrik tersebut.
104

 

Adapaun dalam tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa perintah bersabar 

dimaksudkan sebagaimana ayat sebelumnya yang meminta untuk berusaha maksimal 

tentu diperlukan kesabaran terutama pada saat berdakwah. Seingga Allah 

memerintahkan Nabi Muhammad saw. untuk bersabar (menekan gejolak hati demi 
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sesuatu yang lebih baik) dalam menghadapi kaum musyrik dengan segala kebatilan 

dan kebohongannya, dan apabila meninggalkannya hendaknya dengan cara yang 

indah. Meninggalkan yang disebut dengan perintah ُهۡۡر
 
 uhjur dimaksudkan dengan أ

meninggalkan secara baik karena ketidak senangannya kepada sesuatu.
105

 

Dari dua penafsiran tersebut menyebutkan bahwa perintah bersabar dan 

meninggalan dimaksudkan agar Nabi Muhammad saw. dapat bersabar dalam 

menjalankan amanah dakwahnya yang akan penuh dengan tantangan dan apabila 

meninggalkan kaum musyrikin hendaknya dilakukan dengan indah atau baik. 

6) Ayat ke 11 

مياؼۡمَِ   وَذَرۡنِِ 
 
تِيَ أُوْلِى أ ممُۡكذَِّ

 
 كوَِيلاً  وَمَِوِِّۡمُۡ وَأ

Terjemahnya: 

Dan biarkanlah Aku (saja) bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan 
itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan dan beri tangguhlah mereka 
waktu sebentar.

106 

Makna balagah dari ṣīgah al-amr-nya adalah; إهتََديد (Ancaman). 

Komparasi Tafsir; 

Perintah membiarkan  ِِوَذَرۡن dan memberi tangguh ُۡوَمَِوِِّۡم dalam tafsir Al-

Azhar disebutkan bahwa perintah membiarkan kepada Nabi saw. dimaksudkan agar 

Nabi saw. tidak menuntut untuk membalas sendiri kekasaran yang dilakukan orang-

orang musyrik kepadanya. Tetapi diperintahkan agar persoalan tersebut diserahkan 

kepada Allah swt. dan Nabi saw. tetap fokus pada dakwahnya. Adapun pemberian 

tangguhan dimaksudkan bahwa biarkanlah mereka bersenang-senang dengan waktu 

sebentar saja di dunia.
107

 

Adapun dalam tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa perintah membiarkan 

dimaksudkan Allahlah yang akan memberi perhitungan dan bertindak kepada mereka. 
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Nabi saw. tidak perlu menghiraukan dan memikirkan gangguan dan cara membalas 

meraka tetapi Allah hanya menuntut agar Nabi saw menyampaikan ajaran yang 

dibawanya dan Allah yang akan menjaga. Lafal  ِِذَرۡن zarnī mulanya berarti memutus 

lalu berkembang maknanya menjadi meinggalkan, dengan alasan yang terputus akan 

tertinggal. Sementara lafal mahhil terambil dari kata mahala yang berarti tahapan 

atau sedikit-sedikit dalam artian pada ayat ini adalah pengguhan pemberian balasan 

berupa siksa kepada kaum musyrikin.
108

 

Dari dua penafsiran tersebut menyebutkan bahwa perintah yang didapatkan 

Nabi Muhammad saw. untuk membiarkan Allah yang bertindak member balasan 

kepada mereka yang ingkar, agar Nabi saw. tetap menjalankan amanah dakwahnya 

menyampaikan kebenaran, dan pemberian tangguh terkait balasan yang akan 

didapatkan oleh orang-orang yang inkar tersebut. Karena bagaimanapun kehidupan di 

dunia itu akan berakhir (mati) dan pasti bertemu dengan balasan. 

7) Ayat ke 20 

ا  نا رَت
ّ
ايۡلِ وَهِصۡفَ إ م

 
امَ تلَُومُ أَدۡنَِٰ مِن ثوُثََُِ أ َُ  َُ مَ يؼَۡمَُ أَه فَ ٌ  ۥ وَثوُثَُ

ّ
ينَ مَؼَمَ  ۥ وَطَاٮٓ ِ لَّا

 
نَ أ   ۚمِّ

مياہاَرَ 
 
ايۡلَ وَأ م

 
رُ أ ُ يلُدَِّ للَّا

 
ٍُ فتَاَبَ ػوَيَۡكُُۡ  ۚوَأ ان تُُۡصُو كۡرَءُوإْ   ۖ ػمََِ أنَ م

 
ملُۡرۡءَإنِ  فبَ

 
َ مِنَ أ   ۚمَا تيَسَا

رۡضَٰ  يَكُونُ مٌِكُُ ما ِ  ۙػمََِ أَن ُ َ للَّا
 
ُـونَ مِن فضَۡلِ أ لَۡرۡضِ يخَتَۡ

 
  ۙ وَءَإخَرُونَ يضَُِۡتوُنَ فِِ أ

 ِ للَّا
 
خِيلِ أ َُ ٰـتِووُنَ فِِ  كۡرَءُوإْ   ۖوَءَإخَرُونَ يلَُ

 
َُ  فبَ َ مٌِۡ ووَٰةَ  وَأَكِيموُإْ   ۚمَا تيَسَا مصا

 
نَوٰةَ  وَءَإتوُإْ  أ مزا

 
أ

يً  وَأَكۡرضُِوإْ  َ كرَۡضًا حَس َ للَّا
 
ِ  ۚاأ للَّا

 
ٍُ غِيدَ أ دُو ِ ََ نۡ خَيٍٍۡ۬  مُوإْ لَِهفُسِكُُ مِّ وَ خَيًۡ   وَمَا تلُدَِّ إ ُُ

إ ۡـفِرُوإْ   ۚوَأَغۡظَمَ أَجۡرًٍ۬ تَ ۡ ُ
 
َ  وَأ للَّا

 
حِيُُۢ  ۖأ َ ؾفَُورٌٍ۬ را للَّا

 
نا أ
ّ
  إ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (salat) kurang 
dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian 
pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan 
ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat 
menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan 
kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur‟an. Dia 
mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-
orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-
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orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah 
(bagimu) dari Al-Qur‟an dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah 
pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu 
perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah 
sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan 
mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.

109
 

Makna balagah dari ṣīgah al-amr-nya adalah; وَأَكِيموُإ, dan وَءَإتوُإ adalah; 

لمؼن إلحليل إلٔمربا  (makna asli). Adapun perintah yang lainnya adalah; إلْٕرشاد 

(Anjuran, bimbingan/ pengarahan).  

Komparasi Tafsir: 

Perintah-perintah yang terdapat dalam ayat tersebut dijelaskan dalam tafsir 

Al-Azhar bahwa Allah memerintahkan agar membaca dari ayat-ayat Al-Qur‟an yang 

mudah, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, perintah meminjami Allah dengan 

pinjaman yang baik maksudkanya adalah mengeluarkan harta benda di jalan Allah 

menegakkan agama dan mengikis kebakhilan yang ada pada diri. Arti darai kata 

pinjam dapat dimaknai “membayarkan terlebih dahaulu dengan rezki yang dimilki 

yang hakikatnya juga karunia dari Allah, dan Allh akan membalasnya dengan belipat 

ganda.” Sementara perintah terakhir yakni memhon ampun dimaksudkan agar 

manusia senantiasa memohon ampun kepada Allah, karena ia tidak lepas dari 

kekhilafan sebagai bentuk pengakuan kekurangan di hadapan Allah.
110

 

Adapun dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa beberapa perintahnya 

adalah perintah membaca Al-Qur‟an yang mudah baik di dalam salat ataupun di luar 

dari pelaksanaan salat, memerintahkan pula dan menjadi kewajiban untuk salat 

dengan benar dan berkesinambungan dan menunaikan zakat dengan sempurna, 

sementara perintah meminjami Allah dengan pinjaman yang baik adalah bersedekah 

dengan apa yang dimilki (hal ini tidak menjadi kewajiban), juga dengan kebaikan 

yang dapat diperbuat secara ikhlas yang nantinya Allah akan membalas dengan 
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kebaikan. Dari sekian amalan-amalan mulia yang dapat meimbulkan rasa bangga atau 

takjub pada diri manusia, sehingga juga diperintahkan untuk segera memohon ampun 

kepada Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
111

 

Dari dua penafsiran disebutkan bahwa dalam ayat tersebut terdapat enam 

perintah yaitu perintah membaca Al-Qur‟an dua kali, perintah mendirikan salat dan 

menunaikan zakat, perintah meminjami Allah dengan pinjaman yang baik dan 

perintah agar memohon ampun kepada Allah. 

h. Surah Al-Muddaṣṣir dengan jumlah fi’il amr-nya sebanyak 6 ayat, yaitu: 

1) Ayat ke 2 

 كمُۡ فبَهَذِرۡ 

2) Ayat ke 3 

امَ  ۡ وَرَت  فكََبَِّ

3) Ayat ke 4 

 فطََِرِّۡ وَثِيَاتمََ 

4) Ayat ke 5 

جۡزَ  مرُّ
 
هۡۡرُۡ وَأ

 
 فبَ

Terjemahnya: 

(2) Bangunlah, lalu berilah peringatan! (3) Dan Tuhanmu agungkanlah! (4) Dan 
pakaianmu bersihkanlah, (5) Dan perbuatan dosa tinggalkanlah.

112
 

5) Ayat ke 7 

ِّمَ  صۡبَِۡ وَمِرَت
 
 فبَ

Terjemahnya: 

Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah.
113 
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Makna balagah dari ṣīgah al-amr pada ayat 2, 3, 4, 5 dan 7 adalah; لمؼن إلٔمربا

 .(makna asli) إلحليل 

Komparasi Tafsir: 

Perintah-perintah yang disebutkan dalam rentetan ayat tersebut dalam tafsir 

Al-Azhar disebutkan penjelasannya bahwa; perintah bangun untuk Nabi saw. mulai 

menjalankan tugas yang diembannya sebagai utusan Allah swt. dan memberi 

peringatan (ayat 2) kepada manusia mengenai adanya hari pembalasan dan Allah 

hendaklah untuk diagungkan (ayat 3), sebagai isyarat bahwa sebelum Rasulullah saw. 

bangun dan memberi peringatan hendakanya terlebih dahulu mengagungkan Allah 

swt. Kemudian diperintahkan untuk membersihkan pakaian (ayat 4), sebagaimana 

secara umum dalam hadis Nabi saw. diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-

Tirmidzi bahwa; “kebersihan adalah satu sisi dari iman.” Begitu pula perbuatan dosa 

(al-rujza) Allah memerintahkan untuk dijauhi (ayat 5), dan pada riwayat Ali ra. arti 

al-rujza lebih khusus yaitu berhala. Selanjutnya perintah yang didapatkan Nabi saw. 

adalah perintah sabar dalam melaksanakan hukum Allah dan tidak mengikuti godaan-

godaan atau keinginan orang-orang kafir.
114

 

Adapun dalam tafsir Al-Mishbah menyebutkan bahwa perintah bangun (qum), 

disebabkan karena Nabi saw. pada saat itu sementara berbaring. Lafal qum 

mengandung makna pelaksanaan sesuatu dengan sempurna, sehingga Allah 

memerintahkan qum dalam arti menuntut bangkit secara sempurna, bersemangat dan 

penuh percara diri sehingga Rasulullah Muhammad saw. mau membuka selimutnya 

dan bangun berjuang dalam dakwah, memberi peringatan kepada kaum musyrikin 

akan balasan siksa pada hari kemudian (ayat 2).
115
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Perintah selanjutnya, perintah pengagungan kepada Allah, sebagai rangkaian 

petunjuk-Nya demi berhasilnya tugas-tugas kenabian (ayat 3). Lalu diperintahkan 

membersihkan pakaian, yang juga berarti majāz sebagai pembersihan atau penyucian 

diri, jiwa dan segala bentuk tingkah laku dari hal-hal yang mengandung dosa (ayat 4). 

Oleh karenanya segala yang mengandung dosa ditinggalkan sebab dorongan rasa 

benci kepadanya (ayat 5). Dari melaksanakan perintah untuk mengingatkan orang-

orang meninggalkan berbagai larangan tentunya mengandung kesulitan tersendiri, 

sehingga Allah memerintahkan untuk bersabar karena-Nya (ayat 7).
116

 

Dari dua penafsiran tersebut dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad saw. 

mendapat perintah dari Allah swt. yang dimulai dengan perintah bangun bergegas dan 

lalu memberi peringatan kepada manusia, perintah untuk mengaungkan Allah, 

membersihkan pakaian, membersihkan diri dari segala yang dapat mengakibatkan 

dosa, dan perintah agar Nabi saw. senantiasa bersabar dalam menghadapi tantangan 

yang akan muncul dalam perjalan dakwahnya. 

6) Ayat ke 11 

 إوَمَنۡ خَولَۡتُ وَحِيدً  ذَرۡنِِ 

Terjemahnya: 

Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang yang Aku Telah menciptakannya 
sendirian.

117
 

Makna balagah dari ṣīgah al-amr-nya adalah; إهتََديد (Ancaman). 

Komparasi Tafsir: 

Perintah meninggalkan  ِِذَرۡن dalam tafsir Al-Azhar disebutkan bahwa perintah 

di sini adalah menyeru Nabi Muhammad saw. untuk tetap menyeru pada kebenaran 
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dan memberi peringatan kepada manusia, dan Allah sendiri yang akan memberikan 

hukuman kepada mereka yang mendustakan.
118

 

Adapun dalam tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa perintah meninggalkan 

bermaksud sebagai ancaman kepada orang-orang yang mendustakan kebenaran (Al-

Qur‟an), yang dalam ayat ini menyangkut orang musyrikin bernama Al-Walīd ibn Al-

Mughīrah. Allah yang benar-benar akan dapat melakukan dengan mudah untuk 

memberikan azab kepada mereka yang mendustakan karena Dia yang telah 

menciptakan segalanya termasuk manusia itu sendiri.
119

 

Dari dua penafisran tersebut diketahui bahwa perintah kepada Nabi saw. 

untuk membiarkan Allah berkehendak terhadap mereka yang ingkar adalah sebuah 

ancaman kepada mereka bahwa Allah dapat dengan mudah memberi mereka azab. 

i. Surah Al-Qiyāmah dengan jumlah fi’il amr-nya sebanyak 1 ayat, yaitu: 

1) Ayat ke 18 

 َُ ٰـ َ ذَإ كرََأٔۡه
ّ
احِعۡ فاَ ت

 
َُ  فبَ َ  ۥ كُرۡءَإه

Terjemahnya: 

Apabila kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu.
120

 

Makna balagah dari ṣīgah al-amr-nya adalah; إلْٕرشاد (Anjuran, bimbingan/ 

pengarahan). 

Komparasi Tafsir: 

Perintah mengikut bacaan  ۡاحِع ت
 
 dalam tafsir Al-Azhar disebutkan bahwa فبَ

perintah mengikuti dari apa yang dibaca oleh Malaikat Jibril as. Apabila Jibril sebagai 

pembawa wahyu telah membacakannya, maka ikutilah bacaan itu yang mengandung 

dua hikmah bahwa wahyu Al-Qur‟an yang diterima adalah sesuai dari bacaan Jibril 

yang menbawa ayat Al-Qur‟an itu kepada Nabi saw., bukan sebagai bisikan yang 
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muncul begitu saja di telinga Nabi saw, dan kedua bahwa yang diterima Nabi saw. 

bukan hanya makna wahyu tetapi kalimat-kalimatnya langsung. Sehingga redaksi 

teks Al-Qur‟an tetap terjaga kemurniannya dari Allah swt.
121

 

Adapun dalam tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa perintah tersebut adalah 

perintah mengikuti bacaan dengan lidah, pendengaran dan juga hati secara serius, dari 

apa yang telah dibaca Jibril yakni Al-Qur‟an. 

Dari dua penafsiran tersebut diketahui bahwa Nabi saw. diperintahkan oleh 

Allah swt. untuk mengikuti bacaan yang telah dibaca oleh Malaikat Jibril. kepadanya 

berupa wahyu Al-Qur‟an baik secara kandungan maknanya dan juga secara  bacaan 

teks yang dibaca oleh Jibril. 

j. Surah Al-Insān dengan jumlah fi’il amr-nya sebanyak 3 ayat, yaitu: 

1) Ayat ke 24 

صۡبَِۡ 
 
ِّمَ وَلَْ تطُِعۡ  فبَ  إمٌِہۡمُۡ ءَإثِمًا أوَۡ نَفُورً  مِحُكُِۡ رَت

2) Ayat ke 25 

ذۡنُرِ 
 
ِّمَ جكُۡرَةً  وَأ سَۡۡ رَت

 
 وَأَصِيلاً  أ

3) Ayat ke 26 

ايۡلِ  م
 
سُۡدۡ وَمِنَ أ

 
َُ ۥ  لَُ  فبَ حۡ حِّ  طَوِيلاً  ميَۡلاً  وَُ َ

Terjemahnya: 

(24) Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, dan 
janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antar mereka. 
(25) Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang. (26) Dan pada 
sebagian dari malam, maka sujudlah kepada-Nya dan bertasbihlah kepada-Nya 
pada bagian yang panjang dimalam hari.

122
 

Makna balagah dari ṣīgah al-amr pada ayat 24, 25, adalah إلْٕرشاد (Anjuran, 

bimbingan/ pengarahan) dan pada ayat 26 mengandung dua makna, yaitu   َُسُۡدۡ  ل
 
 فبَ

lebih tepat bermakna  إلٔمربالمؼن إلحليل  dan  َُ حۡ حِّ  .إلْٕرشاد bermakna وَُ َ
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Komparasi Tafsir: 

Perintah bersabar dalam tafsir Al-Azhar dimaksudkan agar Nabi Muhammad 

saw. bersabar terhadap ketentuan  Allah swt. (ayat 24) dan yang penting juga bahwa 

pemberian balasan dari Allah swt. terhadap orang-orang yang ingkar hanyalah 

persoalan waktu, kebenaran itu pasti akan menang. Untuk menguatkan jiwa 

Rasulullah saw. maka diperintahkan untuk menyebut nama Allah di waktu pagi dan 

petang dan berzikir (ayat 25), dan zikir yang utuma adalah salat, selain itu juga pada 

sebagian malam diperintahkan untuk sujud, yaitu salat di waktu malam (Magrib dan 

Isya). serta perintah untuk bertasbih kepada Allah di waktu malam yang panjang yaitu 

salat tahajjud (ayat 25).
123

 

Adapun dalam tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa perintah bersabar 

dimaksudkan agar Nabi Muhammad saw. bersabar pada apapun yang menjadi 

ketetapan Allah (ayat 24), seperti beban dalam berdakwah yang tentunya akan 

mendapatkan pembangkangan dari ummatnya. Untuk menguatkan hati Nabi saw 

dalam menghadapi tantangan maka Nabi saw. diminta untuk berzikir dengan 

menyebut nama Allah (ayat 25) dengan bentuk-bentuk zikir tertentu, di antaranya 

adalah dengan salat di waktu pagi (salat Subuh) dan petang (salat Zuhur dan Asar), 

dan sebagian diwaktu malam  (salat Magrib dan Isya) sebagai perintah sujud dari 

Allah, dan perintah untuk bertasbih kepada-Nya yakni perintah salat malam pada 

sebagian malam yang panjang.
124

 

Dari dua penafsiran tersebut menyebutkan bahwa Allah swt. memerintahkan 

Nabi Muhammad saw. untuk sabar dalam menghadapi ketentuan dari Allah swt. yaitu 

tantangan dalam berdakwah, dan untuk menguatkan jiwa Rasulullah saw. maka Allah 

memerintahkan untuk berzikir menyebut nama Allah swt, dan zikir yang paling 
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utama adalah salat di waktu pagi dan petang. Juga diperintahkan untuk bersujud di 

sebagian malam dan bertasbih kepada Allah swt.    

k. Surah Al-Mursalāt dengan jumlah fi’il amr-nya sebanyak 6 ayat, yaitu: 

1) Ayat ke 29 

هطَوِلُوٓإْ 
 
توُنَ  أ و تكُذَِّ َِ لَىٰ مَا نُيتُُ تِ

ّ
 إ

2) Ayat ke 30 

هطَوِلُوٓإْ 
 
ٰـِ  شُؼَةٍ  أ َ لَىٰ ظِلٍٍّ۬ ذِى ثوَ

ّ
 إ

Terjemahnya: 

(29) (Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat): "Pergilah kamu 
mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. (30) Pergilah kamu 
mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang.

125
 

3) Ayat ke 39 

نَ مكَُُۡ نَيۡدٌ  ََ ن 
ّ
 فكَِيدُونِ  فاَ

Terjemahnya: 

Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu terhadap-Ku.
126 

Makna balagah dari ṣigah al-amr-nya pada ayat 29, 30 dan 39 tersebut adalah; 

تلار ح و إلْٕ   .(penghinaan dan perendahan)  إلُْٕاه  

Komparasi Tafsir: 

Perintah untuk pergi هطَوِلُوٓإ
 
 dalam tafsir Al-Azhar disebutkan bahwa perintah أ

tersebut dimaksudkan kepada orang-orang yang ketika di dunia mendustakan 

kebenaran, maka pada hari yang dijanjikan tiba mereka diperintah untuk segera 

masuk neraka (ayat 29), mereka disuruh pergi segera ke neraka yang dimana api 

neraka mempunyai tiga cabang (ayat 30). Di tempat yang akan ditimpakan siksa 

kepada mereka, dikatakan kepadanya bahwa jika mempunyai tipu daya maka 

datngkanlah tipu daya itu (ayat 39). Jika merasa pintar maka cobakanlah kepintaran 
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kamu itu terhadap-Ku, apakah tipu daya kamu mampu mengalahkan tipu daya-Ku? 

Sungguh tidak akan mampu, karena bentuk perintah tersebut juga sebagai ancaman 

keras kepada mereka yang mengira mampu melakukan tipu daya di hadapan Allah.
127

 

Adapun dalam tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa perintah pergi هطَوِلُوٓإ
 
 أ

dimaksudkan kepada para pengingkar terhadap hari kebangkitan, yang nantinya akan 

dikatakan kepada mereka untuk pergi kepada siksa yang dahulu mereka ingkari (ayat 

29), dan pergi kepada naungan, yaitu api neraka yang mempunyai tiga cabang (ayat 

30). Lafal perintah هطَ وِلُوٓ إ
 
 ,ṭalaqa artinya melepas ikatan طَوق berasal dari kata أ

dimana bentuk perintahnya mengandung makna untuk pergi dengan segara tanpa ada 

yang ditunggu.
128

  

Sementara pada ayat 39, perintah untuk melakukan tipu daya dimaksudkan 

pula kepada para pendurhaka yang sudah tidak berdaya akan diseret ke neraka, 

apabila mereka mempunyai tipu daya untuk lolos dari siksa, maka lakukanlah. Tetapi 

mereka tidak akan mampu melakukannya karena mereka tidak punya daya, hal 

tersebut sebagai ejekan kepada mereka.
129

 

Dari dua penafsiran tersebut diketahui bahwa perintah pergi dengan segera ke 

siksa api neraka ditujukan kepada orang-orang yang ingkar untuk mendapatkan 

balasan, dan meraka juga diminta apabila mempunyai tipu daya yang mampu 

meloloskan mereka dari siksa, maka mereka diminta untuk menunjukkannya jika 

mampu, tetapi mereka tidak akan mampu. Perintah tersebut sekaligus sebagai 

penghinaan atau perendahan atas mereka. 

4) Ayat ke 43 

توُإْ  رَۡ
 
يِيـَُٓۢا تِمَا نُيتُُۡ تؼَۡمَووُنَ  كُُُوإْ وَأ َُ 
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Terjemahnya: 

(Dikatakan kepada mereka): Makan dan minumlah kamu dengan enak karena 
apa yang telah kamu kerjakan.

130 

Makna balagah dari ṣigah al-amr-nya adalah; إلْٕمتيان (pemberian nikmat). 

Komparasi Tafsir: 

Perintah makan كُُُو إ dan minum توُإ رَۡ
 
 dalam tafsir Al-Azhar disebutkan أ

bahwa orang-orang yang bertaqwa nantinya di surga akan disuruh makan dan minum 

dengan enak tanpa ada ragu-ragu, sebagai balasan yang disediakan bagi mereka.
131

 

Adapun dalam tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa perintah tersebut sebagai 

pemberian nikmat berupa makanan dan minuman yang lezat, dan nyaman kepada 

orang-orang yang muḥsinīn. Disebut muḥsinīn yang menerima pemberian nikmat 

tersebut, karena mereka adalah orang-orang yang kebaikannya telah menyatu dalam 

diri dan jiwanya dan menjadi kepribadiannya setiap saat.
132

 

Dari dua penafsiran tersebut dapat diketahui bahwa perintah makan dan 

minum di surga, ditujukan kepada orang-orang yang selama hidupanya di dunia 

melakukan ketaatan sehingga Allah memberikan balasan kepada mereka berupa 

makanan dan minuman yang nikmat. 

5) Ayat ke 46 

جۡرمُِونَ  وَتمََتاؼُوإْ  كُُُوإْ  ىاكُُ مُّ
ّ
 كوَِيلًا إ

Terjemahnya: 

(Dikatakan kepada orang-orang kafir): Makanlah dan bersenang-senanglah 
kamu (di dunia dalam waktu) yang pendek, sesungguhnya kamu adalah orang-
orang yang berdosa.

133
 

Makna balagah dari ṣigah al-amr-nya adalah; إهتََديد (ancaman). 

                                                             
130

 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Malik; Al-Qur’an  Terjemah, h.581. 

131 Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar, juz XXIX, h.329. 

132M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, jild. 14, h.614. 

133
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Malik; Al-Qur’an  Terjemah, h.581. 



 131 
 

Komparasi Tafsir: 

Perintah makan كُُُو إ dan bersenang-senang تمََتاؼُو إ dalam tafsir Al-Azhar 

disebutkan bahwa perintah itu adalah perintah makan-minum serta bersenang-senang 

dengan melepaskan nafsunya selama hidup di dunia, yang sifatnya hanyalah 

sementara. Semua kesenangan itu tidaklah sebanding dengan balasan siksa yang 

mereka akan terima di akhirat, karena mereka adalah orang-orang yang durhaka.
134

 

Adapun dalam tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa perintah makan dan 

bersenang-senang dimaksdkan kepada pendurhaka-pendurhaka untuk makan dan 

bersenag-senang di dunia sebentar, karena kesenangan dunia akan sirna dan dengan 

kadar yang hanya sedikit.
135

 

Dari dua penafsiran tersebut diketahui bahwa perintah makan dan bersenang-

senang di dunia ditujukan kepada orang-orang durhaka yang disertai ancaman kepada 

mereka, bahwa apa yang mereka lakukan di dunia itu hanyalah sementara dengan 

kadar yang hanya sedikit, dan tidak sebanding dengan azab yang nantinya akan 

mereka diterima. 

6) Ayat ke 48 

ذَإ كِيلَ مَِمُُ 
ّ
رۡنَؼُوإْ وَإ

 
 لَْ يرَۡنَؼُونَ  أ

Terjemahnya: 

Dan apabila dikatakan kepada mereka: Rukuklah, mereka tidak mau ruku'.
136

 

Makna balagah dari ṣigah al-amr-nya adalah; لمؼن إلحليل إلٔمربا  (makna asli). 

Komparasi Tafsir: 

Perintah rukuk رۡنَؼُوإ
 
 pada ayat tersebut dalam tafsir Al-Azhar disebutkan أ

bahwa perintah tersebut apabila dikatakan kepada orang-orang durhaka, mereka tidak 

mau rukuk. Adapun rukuk di sini mengandung dua makna yaitu; pertama 
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sembahyang, karena di dalam pelaksanaannya mempunyai rukuk, dan kedua tunduk, 

yaitu perintah patuh pada perintah Allah.
137

 

Adapun dalam tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa perintah rukuk tersebut 

dimaksudkan kepada pendurhaka, yang apabila mereka diajak untuk beriman, meraka 

tidak mau, dan juga dikatakan kepada mereka “rukuklah!” yaitu salat dan tunduk 

pada perintah Allah, meraka menolak. Oleh karena itu mereka akan mendapat celaka 

atau siksa di hari kemudian.
138

 

Dari dua tafsiran tersebut diketahui bahwa perintah rukuk tersebut 

dimaksudkan kepada orang-orang yang ingkar, yang apabila mereka diseru untuk 

beriman dan tunduk kepada Allah mereka enggan atau menolak, sehingga mereka 

kelak akan diberi balasan berupa siksa karena keenggangan untuk rukuk tersebut. 

2. Fi’il Muḍāri’ yang didahului lām al-Amr 

Surah Al-Qalam ayat ke 41 

ءُٓ  ََ ٰـدِكِيَ  فوَيَۡبتٔۡوُإْ أَمۡ مَِمُۡ رَُ هوُإْ صَ ََ ن 
ّ
ہمِۡ إ
ّ
ٮٓ ََ َ ُۡ  ثِ

Terjemahnya: 

Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka 
mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.

139
 

Makna balagah dari ṣīgah al-amr-nya adalah; إمتَؼجيز (melemahkan). 

Komparasi Tafsir: 

Perintah untuk mendatangkan sekutu فوَۡيَبتٔۡوُإ pada ayat ini, disebutkan dalam 

tafsir Al-Azhar bahwa perintah itu kepada orang-orang kafir untuk menunjukkan 

sekutu-sektunya, yaitu berhala-berhala yang dipertuhankannya, mereka diseru untuk 

meminta kepada berhala-berhalanya agar dapat menyelamatkannya dari bahaya 
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siksa, apabila mereka memang pihak yang benar. Tetapi tentu mereka dan berhala-

berhalanya tidak akan mampu membelanya untuk terhindar dari siksa.
140

 

Adapun dalam tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa perintah tersebut 

dimaksudkan untuk orang-orang kafir mendatangkan sekutu-sekutu, yaitu orang-

orang yang mereka ikuti jika meraka berada pada posisi benar dengan apa yang 

mereka anggap bahwa akan memperoleh yang lebih baik dari kaum muslimin.
141

  

Kata  ۡہِم
ّ
ٮٓ ََ َ ُۡ  syurakāihim oleh Quraish Shihab menyebutkan bahwa kata ثِ

tersebut mempunyai dua pemahaman, yaitu mereka yang bergabung dengan 

musyrikin Mekkah, dan juga dipahami sebagai berhala-berhala yang orang-orang 

kafir anggap sebagai sekutu-sekutu Allah swt. Padahal hal itu bukanlah sektu bagi 

Allah melainkan hanya pada pandangan mereka.
142

 

Dari dua penafsiran tersebut dapat diketahui bahwa perintah mendatangkan 

sekutu-sekutu pada ayat tersebut dimaksudkan kepada orang-orang kafir, jika 

berhala-berhala yang mereka anggap sebagai sektu itu dapat membantunya selamat 

dari azab yang akan menimpanya. Tetapi mereka dan sekutu-sekutu itu tidak akan 

mampu membantu untuk terhindar dari siksa.  

3. Ism Fi’il Amr 

Surah Al-Hāqqah ayat ke 19 

 َُ حَ ٰـ ا مَنۡ أُوتَِِ نِتَ و فيَلَُولُ  فبَمَا َِ اؤُٓمُ ۥ تِيَمِييِ َُ  َۡ حِيَ ٰـ كۡرَءُوإْ نِتَ
 
 أ

Terjemahnya: 

Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah 
kanannya, Maka dia berkata: Ambillah, Bacalah kitabku (ini).

143 

Makna balagah dari ṣīgah al-amr-nya adalah; متِْماس  
ّ
 .(anjuran) إلْ

                                                             

140Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar, juz XXIX, h.69-70 

141 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, jild. 14, h.260. 

142 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, jild. 14, h.261. 

143
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Malik; Al-Qur’an  Terjemah, h.567. 
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Komparasi Tafsir: 

Perintah ambillah!  ُاؤُٓم َُ  dalam tafsir Al-Azhar disebutkan bahwa perintah 

tersebut sebagai ungkapan rasa gembira dari orang yang kitab catatan amalnya 

diberikan dari arah kanannya sebagai tanda akan abaiknya balasan yang akan 

diperoleh, sehingga ia mengatakan kepada siapa yang ada didekatnya untuk 

mengambil buku catatan amal tersebut dan membacanya, karena ia yakin bahwa amal 

perbuatannya akan diterima Allah swt., dan sejak dahulu di dunia ia yakin akan 

menemui perhitungan segingga amalnya benar-benar dipersiapkan dengan baik.
144

 

Adapun dalam tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa perintah tersebut dari 

orang-orang yang diberikan kitab amalnya dari sisi kanannya kepada siapa yang ada 

disekitarnya untuk mengambil kitab catatan amalnya, sebagai ungkapan rasa bahagia, 

dan akan berada dalam kehidupan yang bahagia dan diriḍoi Allah swt. yaitu akan 

mendapatkan surga yang tinggi martabatnya. Perintah  “ambillah!” adalah perintah 

untuk melihat buku amalnya, dan membacanya sebagai ungkapan kebahagiaan.
145

 

Dari dua penafsiran tersebut diketahui bahwa perintah mengambil  ُاؤُٓم َُ  pada 

ayat tersebut datang dari pihak yang sama derajat, yaitu dari orang yang kitab 

amalnya diberikan dari sisi kanannya kepada orang-orang yang ada disekitarnya 

untuk melihat buku amal tersebut sebagai ungkapan rasa bahagia. 

C. Hikmah Penggunaan Ṣīgah al-Amr dalam Juz Tabārak 

Al-Qur‟an dengan struktur bahasanya yang sangat rapi secara gramatikal, 

sangat indah dirasakan oleh hati, bahasa dan penyampaian peristiwanya sesuai akal 

dan pikiran manusia, penyampaian hukum-hukumnya sangat jelas dan membawa 

pengaruh dalam kehidupan ke arah yang lebih bermartabat (bernilai kemanusiaan),  

                                                             

144 Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar, juz XXIX, h.88. 

145 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, jild. 14, h.290-291. 
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dan sangat  menyentuh setiap linih kehidupan. Karena demikianlah bahasa Al-Qur‟an 

sebagai bahasa agung yang berasal dari Allah yang Maha Agung. 

Setiap kalimat dalam Al-Qur‟an dengan berbagai aspeknya mengandung 

hikmah dan keutamaan, seperti dari aspek normative, yakni berupa sistem nilai atau 

prinsip dasar dalam Al-Qur‟an yang dijadikan rujukan hukum atau muamalah dalam 

kehidupan bermasyarakat. Kemudian dari aspek sosio-historis, yakni respon ayat 

pada peristiwa atau problem tertentu untuk mengambil hikmah atau pelajaran 

hidup.
146

 Serta pada aspek estetis, yakni dari sisi keindahan bahasa yang selalu 

mengandung hikmah dari setiap susunan keindahan lafalnya yang sampai saat ini 

terus dikaji oleh para pakar bahasa.  

Seperti halnya dalam penelitian ini yang membahas tentang ṣīgah al-amr pada 

Al-Qur‟an dengan fokus penelitian dalam Juz Tabārak atau juz 29 juga mengandung 

hikmah dari aspek normatif (hukum), historis (peristiwa), ataupun pada aspek 

estetisnya (keindahan) yang membawa pengaruh dalam kehidupan. Berikut adalah di 

antara kandungan hikmah penggunaan ṣīgah al-amr dalam Juz Tabārak. 

1. Hikmah dari Aspek Normatif 

Aspek normatif yang dimaksud adalah: 

a. Diketahuinya ketetapan sebuah perintah dan larangan 

Sebuah printah dan larangan dapat diketahui dengan jelas berdasarkan 

keterangan yang disampaikan oleh Al-Qur‟an, seperti dalam surah al-Muzzammil 

ayat 8 dan 9, bahwa Allah memerintahkan untuk berzikir dengan menyebut nama 

Allah ( َِّم سَۡۡ رَت
 
ذۡنُرِ أ

 
َِ تحَۡتِيلاً ) beribadah kepada-Nya dengan sepenuh hati ,(وَأ ميَۡ

ّ
 (وَتخَتَالۡ  إ

dan hanya menjadikan Allah sebagai pelindung semata ( ًوَنِيلا ٍُ ذۡ ِ تَّا
 
  .(فبَ

Berdasarkan ayat tersebut mengandung ketetapan hukum bahwa Allah swt. 

memerintahkan untuk berzikir dengan nama-Nya, beribadah, serta memohon 

                                                             

146Fazlur Rahman, Islam dan Modernitas, tentang Transformasi Intelektual, (Bandung: 

pustaka, 1995), h.5-6. 
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perlindungan hanya kepada-Nya semata, adalah sebuah ketetapan perintah untuk 

dilaksanakan dan tentunya menunjukkan larangan pada sebaliknya. Sebagaimana 

sebuah kaidah disebutkan. 

تَوزِْمُ إه  ءِ  يسَ ْ ٍِ إلٔمرُ بِامشيا يْيَ غَنْ ضِدِّ نْا
147
 

Artinya: 

Perintah pada sesuatu memestikan larangan pada sebaliknya. 

b. Diketahuinya dengan jelas akibat suatu perbuatan 

Berdasarkan perintah dan larangan yang telah ditetapkan Allah swt. tentunya 

mengandung akibat, jika perbuatan yang dilakukan adalah ketaatan pada perintah 

Allah maka akan dibalas dengan kenikmatan. Seperti firman Allah swt. dalam surah 

al-Hāqqah ayat 19 sampai ayat 24. Bahwa pada ayat tersebut orang-orang yang taat di 

dunia akan diberikan kitab cataan amalnya dari arah kanan, dan diberi balasan dengan 

kehidupan yang diridhoi, berada dalam surga dengan makanan-makanan berupa 

buah-buahan dan lainnya yang telah disediakan untuk mereka nikmati. 

Adapun jika yang dilakukan adalah kedurhakaan atau selalu mengerjakan 

larangan Allah swt. maka akan dibalas dengan keburukan. Seperti firman Allah swt. 

dalam surah al-Hāqqah ayat 25 sampai ayat 37. Bahwa pada ayat tersebut orang-

orang yang durhaka akan diberikan kitab catatan amalnya dari arah kiri, dan diberi 

balasan siksaan dengan Allah memerintahkan malaikat untuk menangkap mereka dan 

membelenggunya untuk dimasukkan ke dalam api nereka, dan dibelit dengan rantai 

yang panjangnya tujuh puluh hasta, dan makananny adalah darah dan nanah. Sebagai 

akibat tidak beriman kepada Allah (ayat 33) dan juga tidak mendorong dan member 

makan orang miskin (ayat 34). 

 

 

                                                             

147 Salman Harun, dkk., Kaidah-Kaidah Tafsir, Bekal Mendasar untuk Memahami Makna Al-

Qur’an dan Mengurangi Kesalahan Pemahaman, (Cet.I; Jakarta: PT. Qaf Media Kreatif, 2020), h.481. 
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2. Hikmah dari Aspek Historis 

Adapun aspek historis yang dimaksud adalah diketahuinya peristiwa-peristiwa 

tertentu dan pesan etik yang dikandungnya. Seperti kisah dari Nabi Nuh as. yang 

diperintahkan oleh Allah swt. untuk memberikan peringatan kepada kaumnya 

sebelum azab Allah ditimpakan kepada mereka. Seperti firman Allah swt. dalam 

surah Nūh ayat 1; “berilah peringatan kepada kaummu!” ( َأَهذِرۡ كوَۡمَم)148
, dari ayat 

tersebut Nabi Nuh as. mengajak kaumnya secara sembunyi-sembunyi dan juga 

terang-terangan tetapi mereka tetap pada penyembahannya (yaitu menyembah Wadd, 

Suwā‟, Yagus, Ya‟ūq dan Nasr, sebagaimana disebutkan pada ayat 23), sampai Allah 

menimpakan azab kepada mereka dengan menenggelamkannya dan memasukkannya 

ke nereka (ayat 25). 

Dari kisah Nabi Nuh as. dan kaumnya tersebut mengandung pesan etik bahwa 

menyekutukan Allah, sikap keras kepala untuk menerima kebenaran, dan penuh 

keangkuhan dapat mengundang azab Allah swt. Oleh karenanya sikap-sikap tersebut 

harus berupaya selalu dihindari untuk menjauhkan diri dari murka Allah swt. 

3. Hikmah dari Aspek Estetis 

Adapun aspek estetis yang dimaksud adalah: 

a. Bahasa dengan ungkapan yang indah (jamālu al-ta’bīr) 

Bahasa dengan cara pengungkapan yang begitu indah, membuat Al-Qur‟an 

semakin Nampak sisi kemukjizatannya dan sulit ditandingi oleh siapapun. Seperti 

firman Allah swt. dalam surah al-Muddaṣṣīr ayat 1 sampai dengan 10. Bahwa pada 

ayat tersebut Allah memberi perintah kepada Nabi Muhammad saw. dengan lafal-

lafal yang indah dan serasi, sebagimana berikut ini. 

                                                             

148Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Malik: Al-Qur’an  Terjemah& Asbᾱbun Nuzūl 

(Surakarta: Pustaka Al Hanan, t.th),h.570. 
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ِّرُ  ث ممُۡدا
 
ُّہاَ أ بٓيَ ٰـ َ ۡ  (٢)كمُۡ فبَهَذِرۡ  (١)ي امَ فكََبَِّ هۡۡرُۡ  (٤)وَثِيَاتمََ فطََِِّرۡ  (٣)وَرَت

 
جۡزَ فبَ مرُّ

 
وَلَْ تمَۡنُُ  (٥)وَأ

تكَۡثَُِ  صۡبَِۡ  (٦)تسَ ۡ
 
ِّمَ فبَ ميااكُورِ  (٧)وَمِرَت

 
ذَإ هلُِرَ فِِ أ

ّ
ذٍ  (٨)فاَ

ّ
 ػلََ  (٩)يوَۡمٌ غَسِيٌ  فذََٲلَِِ يوَۡمَٮ

ٰـفِريِنَ ؿيَُۡ يسَِيٍ  مۡكَ
 
 (١١) أ

Dari ayat tersebut tersusun lafal-lafal yang serasi dari ayat pertama dan ayat-

ayat selanjutnya, sehingga ketika membaca atau mendengarnya begitu indah (bahasa 

seperti ini erat kaitannya dengan ilmu badī’).
149

 Keindahannya terletak pada ujung 

masing-masing ayat dengan lafal-lafal berbeda dan kandungan makna yang juga 

berbeda tetapi masing-masing memiliki akhiran huruf yang sama yaitu huruf ra’ (ر). 

Seperti lafal ( ۡأٔ هذِر) maknanya adalah perintah member peringatan, ( ۡ  perintah (فكََبَِّ

mengagungkan Allah, ( ِّۡفطََِر) perintah membersihkan pakaian dan pada ayat-ayat 

selanjutnya memiliki hikmah yang serasi yaitu membersihkan diri secara lahir dan 

batin untuk mengembah tugas dakwah. 

b. Bahasa yang berpengaruh (quwwatu al-ta’sīr), 

Bahasa Al-Qur‟an disebut berpengaruh karena dapat menggerakkan dan 

menggetarkan hati manusia untuk menemukan kebenaran dan mendorong melakukan 

perilaku yang benar. Seperti firman Allah swt. dalam surah al-Mulk ayat 3 dan 4, 

bahwa Allah swt. memerintahkan untuk melihat dan memperhatikan ciptaan-Nya 

 yang disertai dengan pertanyaan; “apakah ada keganjalan atau ketidak (فَ ارۡجِعِ  إمحَۡصَََ )

seimbangan pada ciptaan Allah?”
150

 dan pada ayat ke 4 kembali Allah swt. 

mengulang dengan perintah yang sama yakni melihat dan memperhatikan secara 

berulang kali ( َِۡتي  niscaya tetap tidak akan ditemui sesuatu yang ,(ثُُا إرۡجِعِ إمحۡصََ  نَرا

tidak seimbang pada penciptaan-Nya. 

Bahasa Al-Qur‟an pada ayat ini begitu sangat berpengaruh pada hati dan 

pikiran manusia, dengan memberi tantangan lewat perintah untuk memperhatikan apa 

                                                             

149 Ali Al Jārim dan Mustafa Amin, Al-Balāgah al-Wāḍihah, (Cet. X; Mesir: Dār al-Ma‟ārif, 

1951), h.415. 

150 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Malik: Al-Qur’an  Terjemah, h.562. 
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yang telah diciptakan oleh Allah swt.
 151

 Tantangannya adalah untuk mencari ketidak 

seimbangan pada ciptaan Allah. dengan berbagai cara dan secara berulang-ulang 

untuk membuktikan bahwa Allah swt. begitu sempurna dalam mencipta alam raya. 

Serta pengaruh lainnya akan muncul adalah akan mengantarkan pada keyakinan 

kekuasaan Allah swt., dan beriman kepada-Nya. 

c. Bahasa argumentasi dan pemberian bukti yang sempurna (at-ṭarīqatu al-kāmilatu 

fi al-muhajjati wa al-istidlāli) 

Argumentasi Al-Qur‟an dapat menyentuh akal manusia dan memberi bukti 

yang komplet. Seperti dalam surah al-Mulk ayat 15, bahwa Allah swt. menjadikan 

bumi dengan penuh keseimbangan, yang dengan salah satu bukti kesempurnaannya 

adalah bumi tetap tenang dijelajahi ( ًْذَ موُْ ل) yang meskipun sebenarnya oleh para 

ilmuan menyebut bahwa bumi berputar, tetapi yang berada di atasnya tetap dapat 

merasakan ketenangan berjalan dan hidup dengan baik.
152

 

Sebagai pembuktian, manusia diperintahkan untuk menjelajahi segala 

penjurunya ( َِ زۡكِ مۡشُوإ فِِ مٌَاَنِحِہاَ وَكُُُوإ مِن رِّ
 
 tanpa khawatir akan terjatuh. Manusia ,(فبَ

dan segala makhluk bumi mampu beraktivitas dengan tenang dan mencari kehidupan 

berupa rezeki yang telah Allah swt. sediakan di dunia. Demikianlah bahasa Al-Qur‟an 

mampu memberi bukti yang tepat dan sempurna. 

                                                             

151Contoh ayat yang menginformasikan bahwa bahasa Al-Qur‟an adalah bahasa yang 

berpengaruh, seperti dalam Surah Al-Anfāl/8: 2; Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah 

mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada 

mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Allah mereka bertawakkal. 

152 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI 

dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Penciptaan Bumi dalam Perspektif Al-Qur’an 

dan Sains, Tafsir Ilmi, (Cet.I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an, 2010), h.15-16. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas pada bagian sebelumnya dengan 

judul “Tafsir Ṣīgah al-Amr  dalam Juz Tabā rak (Analisis Balagah dan Komparasi Tafsir 

dalam Al-Misbah dengan Al-Azhar)”, dapat diberikan kesimpulan sebagai baerikut. 

1. Bentuk ṣīgah al-Amr dalam Juz Tabārak ditemukan sebanyak 54 ayat dari 11 

surah yang diteliti. Dalam surah Al-Mulk ditemukan jumlah fi’il amr-nya 

sebanyak 12 dengan 10 ayat (dua fi’il amr pada ayat 13 dan 15), surah Al-

Qalam ditemukan jumlah fi’il amr-nya sebanyak 4 dan fi’il muḍāri’ yang 

didahului lam amr sebanyak 1, surah Al-Hāqqah ditemukan jumlah fi’il amr-

nya sebanyak 9 dengan 6 ayat (dua fi’il amr pada ayat 24, 30 dan pada ayat 19 

terdapat dua bentuk yaitu fi’il amr dan isim fi’il amr) , surah Al-Ma‟ārij 

ditemukan jumlah fi’il amr-nya sebanyak 2, surah Nūh ditemukan jumlah fi’il 

amr-nya sebanyak 5 dengan 3 ayat (tiga fi’il amr pada ayat 3), surah Al-Jin 

ditemukan jumlah fi’il amr-nya sebanyak 5, surah Al-Muzzammil ditemukan 

jumlah fi’il amr-nya sebanyak 14 dengan 7 ayat (dua fi’il amr pada ayat 

8,10,11, dan lima fi’il amr pada ayat 20), surah Al-Mudaṣṣīr ditemukan jumlah 

fi’il amr-nya sebanyak 7 dengan 6 ayat (dua fi’il amr pada ayat 2), surah Al-

Qiyāmah ditemukan jumlah fi’il amr-nya sebanyak 1, surah Al-Insān 

ditemukan jumlah fi’il amr-nya sebanyak 4 dengan 3 ayat (dua fi’il amr pada 

ayat 26), surah Al-Mursalāt ditemukan jumlah fi’il amr-nya sebanyak 8 dengan 

6 ayat (dua fi’il amr pada ayat 43 dan 46). Sehingga jumlah keseluruhannya 

adalah terdapat 72 lafal dengan 54 ayat pada 11 surah dalam Juz Tabārak. 
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Adapun makna-makna ṣīgah al-Amr dalam Juz Tabārak yang ditemukan 

sebanyak 10 makna yang tersebar pada 54 ayat yang didapatkan. Berikut adalah 

makna-makna ṣīgah al-Amrnya.  

a. لمؼن إلحليل إلٔمربا  (makna asli perintah), sebanyak 23 ayat. 

b. إلِْ  متِْماس (Anjuran),  sebanyak 5 ayat. 

c. إلِْ رْشاد (Anjuran yang sangat, bimbingan/ pengarahan),  sebanyak 11 ayat 

d. إهتََديد (Ancaman),  sebanyak 3 ayat 

e. إمتَؼجيز (Melemahkan),  sebanyak 4 ayat. 

f.  إمتسوي (Menyamakan), sebanyak 1 ayat. 

g. إلِْهرإم (Memuliakan/ Penghormatan), sebanyak 1 ayat. 

h.  ْٕمتيانإل  (Pemberian nikmat/ penenangan), sebanyak 3 ayat. 

i.  ْٕتلِاروَ إلْٕحْ  ُاه إل  (Penghinaan dan Perendahan), sebanyak 7 ayat. 

j.  ْٕغتحارإل  (Pelajaran),  sebanyak 2 ayat. 

2. Penfasiran ṣīgah al-Amr pada Juz 29 dalam tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-

Mishbah ditemukan penafsiran secara umum relatif sama, hanya saja dalam 

tafsir Al-Azhar penjelasan terhadap lafal amr tidak menyebutkan bentuk dasar 

dari sebuah lafal begitu pula makna dasarnya melainkan penjelasan langsung 

pada bentuk lafal asli dalam Al-Qur‟an. Adapun dalam tafsir Al-Mishbah 

biasanya menerangkan bentuk dasar dari sebuah lafal amr sehingga membawa 

pada pemahaman dasar terlebih dahulu lalu kepada pemahaman yang lebih 

dalam. Seperti penafsiran terhadap lafal amr  ِِوَذَرۡن dan  ۡوَمَِِّوُِۡأم dalam surah Al-

Muzzammil ayat 11 bahwa, lafal  ِِذَرۡن zarnī mulanya berarti memutus lalu 

berkembang maknanya menjadi meinggalkan, dengan alasan yang terputus 

akan tertinggal. Sementara lafal mahhil  ۡمَِِّأل terambil dari kata mahala yang 

berarti tahapan atau sedikit-sedikit dalam artian pada ayat ini adalah pengguhan 

pemberian balasan berupa siksa kepada kaum musyrikin. Juga seperti lafal 
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هطَوِلُأوٓ إ
 
 dalam surah al-Mursalāt ayat 30 dijelaskan oleh M. Quraish Shihab أ

bahwa lafal tersebut berasal dari kata طَوأأق ṭalaqa artinya melepas ikatan, 

dimana bentuk perintahnya mengandung makna untuk pergi dengan segara. 

3. Hikmah penggunaan ṣīgah al-Amr dalam Juz Tabāarak, oleh peneliti 

menyebutkan tiga aspek kandungan hikmahnya, yaitu; hikmah dari aspek 

normatif (diketahuinya ketetapan sebuah perintah dan larangan serta 

diketahuinya dengan jelas akibat suatu perbuatan), hikmah dari aspek historis 

yang dimaksud adalah diketahuinya peristiwa-peristiwa tertentu dan pesan etik 

yang dikandungnya, dan hikmah dari aspek estetis (bahasa dengan ungkapan 

yang indah, bahasa yang sangat berpengaruh, dan bahasa argumentasi dan 

pemberian  bukti yang sempurna). 

B. Implikasi Penelitian 

Dalam penelitian ini dengan mengkaji ṣīgah al-Amr dalam Juz Tabārak (Juz 

29) adalah sebuah pengkajian bahasa Al-Qur‟an dengan bahasa Arab sebagai alat 

utama khususnya pada bidang ilmu balagah dalam bagian pembahasan ilmu ma’āni. 

Adapun yang menjadi implikasi dalam penelitian ini adalah sebagai informasi 

terkait kandungan makna dari lafal perintah dalam Al-Qur‟an. Penelitian ini masih 

terbatas pada pemberian makna, yang boleh jadi masih ada makna lain yang 

dikehendaki dari bentuk ṣīgah al-Amr yang telah ditemukan oleh peneliti. Selain itu, 

yang menjadi fokus penelitian dalam tesis ini adalah bentuk ṣīgah al-Amr yang 

masuk dalam kategori sifat yang jelas (bi ṣīfatin ṣarīhatin), yaitu bentuk fi’il amr, fi’il 

muḍāri yang didahului lām al-amr, ism fi’il amr dan maṣdār. Sedang ṣīgah al-Amr 

yang masuk kategori sifat yang tidak jelas atau tersurat (bi ṣīfatin gair ṣarīhatin), 

seperti bentuk istifhām dan kalām khabar. Sehingga pada peneliti selanjutnya dapat 

meneliti lebih dalam pengungkapan kandungan makna dari ṣīgah al-Amr, dan dapat 

meneliti pada ṣīgah al-Amr yang masuk kategori bentuk tersurat. 
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