
 

 

 

 

  AYAT-AYAT MUGĀYARAH DALAM AL-QUR`AN 

 (ANALISIS SINTAKSIS DAN MAKNA) 

 

 

 

 

 
 

 

 
DISERTASI 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  

Gelar Doktor dalam Bidang Pendidikan dan Keguruan  

Pada Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

 

MUHAMMAD NAILI 

NIM. 80100320133 

 

 

KONSENTRASI PENDIDIKAN BAHASA ARAB 

PASCASARJANA 

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN 

MAKASSAR 

2023





 

 

 

 

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI 

  Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:  

 Nama   : Muhammad Naili  

 Nim   : 80100320133 

 Tempat/Tgl Lahir  : Gorontalo 15 April 1994 

 Kosentrasi   : Pendidikan Bahasa Arab  

 Program   : Pascasarjan UIN Alauddin Makassar  

Alamat  : Desa Lauwonu Kec. Tilamgo Kab.Gorontalo 

Prov.Gorontalo  

Judul : Ayat-Ayat Mugāyarah Dalam Al Qur’an (Analisis 

Sintaksis dan Makna) 

 

Dengan penuh kesadaran, memyatakan dengan sesungguhnya bahwa 

disertasi ini adalah benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti 

bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, 

Sebagian atau seluruhnya, maka Disertasi dan gelar yang diperoleh karenanya 

batal demi hukum. 

 

 

Makassar,20 Maret 2024 

                                                             

 

 

Penulis 

 

 

 

 

 



4 

 

4 

 

KATA PENGANTAR 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
Al-hamdulillah, dengan penuh rasa syukur yang tak terhingga, atas rahmat, 

karunia dan hidayah Allah Swt. dengan senantiasa mengharap maqfirah-Nya, 

diucapkan "subhanallah walhamdulillah walailaha illa llah wallahu akbar, la haula wala 

quwata illa bi llah", serta salawat dan salam terkirim kehadirat Rasul Muhammad saw, 

keluarga dan para sahabatnya. 

Disertasi dengan judul “Ayat-Ayat Mugāyarah Dalam Al Qur’an (Analisis 

Sintaksis Dan Makna) " dapat terselesaikan dengan baik. Penyelesaian Disertasi ini 

tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Dengan penuh ketulusan hati, atas segala 

bantuan dan bimbingan yang diberikan dalam penyelesaian, disampaikan ucapan 

terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Prof. Drs. Hamdan Juhanis, MA, Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, 

para wakil Rektor dan seluruh Staf UIN Alauddin Makassar yang telah 

memberikan pelayanan maksimal. 

2. Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag. selaku Direktur dan juga kepada para Staf 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. 

3. Prof. Dr. H. Rusydi Khalid, M.A., Prof. Dr. Hj. Amrah Kasim, M. A., dan Dr. 

Hj. Haniah, Lc., MA., selaku promotor dan kopromotor yang banyak 

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat, dan 

motivasi dalam penulisan dan penyelesaian Disertasi. 



i 

 

4. Prof. Dr. H. Sabaruddin Garancang, M. Ag, Prof. Dr. H. Kamaluddin 

Abunawas, M.Ag., dan Dr. Rappe., S.Ag., M.Ag., Selaku penguji dalam 

memberi arahan dan motivasi ke arah penulisan disertasi yang lebih baik 

demi tercapainya target penyelesaian Disertasi. 

5. Para Dosen Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, dengan ketulusan hati, 

penuh kesabaran membimbing dan memandu perkuliahan dalam 

menanamkakepercayaan untuk menulis Disertasi ini, memotivasi dan 

memberi kekuatan dalam penyelsaian Disertasi ini. 

6. Kepala perpustakaan pascasarjana beserta segenap staf yang telah 

menyiapkan literatur dan memberikan kemudahan secara maksimal dalam 

penulisan dan penyelesaian Disertasi. 

7. Kepala Perpustakaan Pusat UIN Alauddin Makassar, beserta segenap 

stafnya yang telah meyiapkan literatur, memberikan kemudahan dalam 

penulisan dan penyelesaian Disertasi. 

8. Para Staf Tata Usaha di lingkungan Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 

yang membantu di bidang administrasi selama perkuliahan dan 

penyelesaian Disertasi. 

9. Kepala Yayasan Pendidikan Islam AL UMM Makassar dan Jajaran yang 

telah memberi izin untuk melanjutkan studi program Doktor pada 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. 

10. Kedua orang tua, ayahanda Sakris Naili dan Ibunda Herlina Daipaha, 

dihaturkan ucapan terima kasih yang tulus, atas doa dan kasih sayangnya 

yang tiada henti.  

11. Keluarga, Kerabat yang telah banyak berkorban, mendukung dan 

memotivasi baik dalam perkuliahan maupun pada tahap penulisan dan 

penyelesaian Disertasi  



ii 

 

ii 

 

12. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Program 

Doktor tahun 2021. 

Akhirnya, dengan tulus ikhlas diharapkan masukan, saran dan kritikan yang 

bersifat membangun demi kesempurnaan Disertasi ini. Dan hanya kepada Allah 

Swt. dipanjatkan doa, semoga bantuan dan ketulusan yang telah diberikan, 

senantiasa  bernilai ibadah di sisi Allah Swt.  آمی   كثيرا خيرا الله جزاكم  

 

 

 

 

 

                                                                                    Makassar,20 Maret 2024 

                                                                                           

 

 

 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

KATA PENGANTAR ............................................................................................ 3 

ABSTRAK .............................................................................................................. v 

ABSTRACT ........................................................................................................... vi 

 vii .................................................................................................................. تجريد البحث

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ................................................. viii 

BAB 1...................................................................................................................... 1 

PENDAHULUAN................................................................................................... 1 

A. Latar Belakang Masalah ............................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah ........................................................................................ 5 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian ......................................... 6 

D. Kajian Pustaka .............................................................................................. 9 

E. Landasan Teoritis ....................................................................................... 10 

F. Metodologi Penelitian ................................................................................ 13 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............................................................... 18 

BAB II ................................................................................................................... 20 

MAKNA AL- MUGĀYARAH DAN PERHATIAN ULAMA BAHASA ............. 20 

DALAM PENGKAJIANNYA.............................................................................. 20 

A. Pengertian Al Muwāfaqah dan Al-Mugāyarah ........................................... 20 

B. Perhatian Ulama Bahasa dalam Mengkaji Al-Mugāyarah ......................... 30 

BAB III.................................................................................................................. 56 

JENIS JENIS AL-MUGAYĀRAH Al-Nahwiyah .................................................... 56 

A. Perubahan-Perubahan Nahwu (Al Mugāyarah Al-Nahwiyah) ................... 56 

1. Al-mugāyarah pada ‘adad (bilangan/jumlah) ........................................ 56 

2. Al-Mugāyarah antara ḍamīr dengan dhamiīr lainnya (Iltifāt) ................ 61 

3. Al-mugāyarah pada jenis (mużakkar dan muanats)................................ 64 

4. Al-Mugāyarah pada makrifah dan nakirah ............................................ 79 
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ABSTRAK 

Nama  : Muhammad Naili 

NIM  : 80100320133 

Kosentrasi : Pendidikan Bahasa Arab    

Judul : Ayat-Ayat Mugāyarah Dalam Al Qur’an (Analisis Sintaksis 

dan Makna)  

      

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, menguraikan 
Analis Sintaksis dan Makna pada ayat-ayat Mugāyarah dalam Al-Qur`an semntara 
pokok permasalahan pada penelitian ini adalah: “Bagaimana Sintaksis dan Makna 
terhadap Ayat-ayat Mugāyarah dalam Al-Qur`an”. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dibahas dengan 
menggunakan beberapa pendekatan, meliputi pendekatan linguistik (Sintaksis dan 
Makna), serta pendekatan Tafsir, sementara data penelitian dikumpulkan dengan 
mengutip, menyadur dan menganalisis Ayat-ayat Mugāyarah dalam Al-Qur`an 
dengan menggunakan beberapa bentuk analisis, yaitu content analysis, concep 
analysis, dan linguistic analysis  terhadap sumber -sumber literatur yang relevan, 
kemudian disertai teknik interpretasi, yakni  interpretasi tekstual, kontekstual dan 
interpretasi intertekstual. 

Penelitian ini menyajikan kajian linguistik (Sintaksis dan Makna) terhadap 
ayat-ayat Mugāyarah dalam Al-Qur̀an, dimana temuan penelitian menunjukan 
bahwa terdapat empat puluh ayat Mugāyarah dalam Al-Qur`an dengan empat jenis 
Al-Mugāyarah Al-Nahwiyah termasuk   العددية  Al-Mugāyarah) المغايرة 
pada‘adad/bilangan/jumlah),   بی )الالتفات(المغايرة  الضمائر   (Al-Mugāyarah antara 
ḍamīr dengan ḍamīr lainnya/Iltifāt), والمؤنث المذكر  الجنس  فى   Al-mugāyarah) المغايرة 
pada jenis Mużakkar dan Muanats),   والتنكيرالمغايرة فى التعريف   (Al-mugāyarah pada 
jenis Ma’rifah dan Nakirah). 

Sebagai implikasi dari penelitian ini, melalui analisis linguistik dari segi 
sintaksis dan makna tentang ayat-ayat Mugāyarah dalam Al-Qur`an memberikan 
kontribusi dalam pemahaman yang lebih mendalam terhadap maksud dan 
kandungannya, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru 
dalam bidang Ilmu linguistic Bahasa Arab dan memperkaya literatur mengenai 
gaya bahasa yang digunakan dalam Al-Quran. 
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ABSTRACT 

Name  : Muhammad Naili 

NIM  : 80100320133 

Concentration: Arabic education    

Title : Mugāyarah Verses In The Qur'an (Analysis Of Syntax And 

Meaning) 

      

This research aims to find out, describe and explain Arabic Syntactic 
Deviations through analyzing the meaning of Mugāyarah verses in the Qur'an. 
While The main problem of this research is: "How is the Syntax and Meaning of 
the Verses in the Al-Qur`anin the Al-Qur`an". 

This research is a qualitative descriptive research, discussed using several 
approaches, including a linguistic approach (Syntax and Meaning), as well as an 
Tafsir approach, while research data was collected by quoting, adapting and 
analyzing the Mugāyarah verses in the Al-Qur`an using several forms. analysis, 
namely content analysis, concept analysis and linguistic analysis of relevant literary 
sources, then accompanied by interpretation techniques, namely textual, contextual 
and intertextual interpretation. 

This research presents a linguistic study (Syntax and Meaning) of 
Mugāyarah verses in the Al-Qur`an, where research findings show that  there are 
forty Mugāyarah verses in the Al-Qur`an with four types of Al Mugayarah Al-
Nahwiyah including Al Mugayarah المغايرة pada'adad/number/amount )  المغايرة( بين
المغايرة فى   )Al Mugayarah between dhamir and other 𝑑ℎ𝑎𝑚𝑖𝑟 / iltifat الضمائر الالتفات
والمؤنث لمذكر  ا  فى  𝐴𝑙 mugāyarah in the Mużakkar and Manats types )الجنس  المغايرة 
 .(𝐴𝑙 mugāyarah in the Ma'rifah and Nakirah types التعريف والتنكير

As an implication of this research, through linguistic analysis in terms of 
syntax and meaning of the Mugāyarah verses in the Al-Qur`an, it contributes to a 
deeper understanding of its meaning and content. The results of this research are 
expected to provide new insights in the field of Linguistics. Arabic and enrich the 
literature regarding the language styles used in the 𝑄𝑢𝑟'𝑎𝑛. 
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 تجريد البحث 
 

 :محمد نيلى    الاسم
 80100320133 :  رقم التسجيل 

 تدريس اللغة العربية :   القسم
 )تحليل النحو والمعنى(  آيات المغايرة فى القرآن الكريم:  الأطروحة  عنوان

      
ها  ز اللغة العربية فى القرآن الكريم ووصفها وإبراباهدف هذا البحث إلى إلمام المغايرة النحوية  

هي: كيفية   هذالبحث  فى  المطروحة  الأساسية  والمشكلة  الدلالي،  التحليل  خلال  النحو من    تحليل 
 فى القرآن الكريم. المغارة دلالةوال

وتمثل هذالبحث فى الدراسة الوصفية النوعية، وأجري الاستقصاء فيه عدد من المداخل     
البحثية، ويشمل اللغوي منه النحو والدلالة والتفسير، حيث تم جمع بياناته عن الاقتباس والنقل والقيام  

الكريمبتحليل   القرآن  المغايرة فى  المحتوى،    الآيات  منها: تحليل  تقنيات تحليلية،  بعدة  الاستعانة  مع 
وتحليل المفاهيم، وتحليل اللغة على المراجع المكتبية التى لها ارتباط بالمشكلات المطروحة، وتصحب كل  

 منها الأساليب التفسيرية وهي: التفسير النصي، والتفسير الوضعي، والتفسير المتعدد النصوص.  
وقدم البحث الدراسات القرآنية نحوية ودلالية بشأن الآيات المغايرة التى تحتوى على القيم  
القيم اللغوية البالغة الروعة، حيث دلت نتائج البحث على أربعی آية المغايرة فى القرآن الكريم محتوى  

الضمائر )الاتفات(، والم العددية، والمغايرة بی  المغايرة  أنواع وهي  المذكر على أربعة  غايرة فى الجنس 
   .والمؤنث، والمغايرة فى الجنس فى باب النعت

الآيات المغايرة فى  والمستفاد من هذ البحث أنه من خلال التحليل اللغوي نحويا ودلاليا عن 
تزايد الفهم التدبر، وىرجى أن توفر نتائج البحث لخدمة العربية وبالمعلومات الجديدة    القرآن الكريم

 .الصادقة فى المجال اللغوية القرآنية
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. 

Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah 

penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya. 

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan 

dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, 

dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini 

mengadopsi "Pedoman Transliterasi Arab Latin" yang merupakan hasil keputusan 

bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, 

masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Tim penyusun 

hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang 

dalam sis-tem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf J (alif lam ma'arifah). 

Dalam pedoman ini, al- ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh 

alif lam Syamsiyah maupun Qamariyah. 

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas 

sebagai acuan dalam pedoman ini, mahasiswa yang menulis karya tulis ilmiah di 

lingkungan UIN Alauddin Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman 

transliterasi Arab- Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang 

diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang 

pedoman tersebut. 

1. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada halaman berikut: 
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

 

 

Huruf 

Arab 
nama Huruf Latia Nama 

 alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S cs (dengan titik di atas) ث

 Jim I Je ج

 ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh Ka dan ba خ

 del D De د

 Zal Z Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad S Es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع

 Gain R Ge غ

 Fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kah K Ka ك

 Lam L El ل

 mim M Cm م

 nun N Cn ن

 wau W We و

 ha H Ha ه

 hamzah ‘ apostrof ء

 ya Y Ye ى



x 
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2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A أ

 Kasrah I I إ

 Dammah U U ا  

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

contoh :  

 kaifa : كَيْفَ 

 haula : هُوْلَ 

3. Maddah 

 atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat Nama 
Huruf dan 

tanda 
nama 

 Fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas . . .َ ا | . . . َ ى 

Tanda Nama Huruf dan Tanda Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan i سى

 Fatha dan wau Au a dan u عو 
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ِ  ى  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 

و-ُ  Ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas 

Contoh:  

 mugāyarah  :       مُغَايَرة

ير  tafsīr  :        تفَْس 

 bairūt :       بيَْرُوت

4. Ta marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau 

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

Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 mugāyarah al-adad :       مُغَاي لرَةُ العَدَد  

يَّةُ   al- mugāyarah al-nahwiyah :   المُغَايَرَةُ النَّحْو 

 al- mugāyarah :             المُغَايَرَةُ 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (   ِ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā :      رَب  نا 

 najjainā:     نجََيْنا 

 al-hajj :      الحَجُ  
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مَ ينُعْ          : nu’ima 

 aduwwun :      عَدُو   

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

 .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i) ,(ي  )

Contoh: 

 Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)' :   عَل ي  

 Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby): عَرَبي

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J (alif 

lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

  Contohnya: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَمْسُ 

لْزَلَةُ   al-zalzalah (az-zalzalah)  : الَزَّ

فَةُ   al-falsafah : الفَلْس 

 al - bilādu :  الَْبلَاَدُ 

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:  

 ta’murunā :  تأَمُرُوْنَ 

 ’al-nau :     الَْنَوْءُ 
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 syai’un :     شَيْءُ 

رْتُ   umirtu :    أمُ 

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendeharaan 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 : 

Fi tafsīr Al-Qur`an 

Al-sunnah qabl al-tadwin 

Al-ibārāt bi ‘umum al-lafz lā bi khusūs al-sabab 

9. Lafz al-jalalah ( الله ) 

Kata ”Allah” yang didahului partikel seperti huruf Jarr dan huruf lainnya 

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

Hamza. 

Contoh :  

يْنُ الل    billāh ب ا الل    dīnullah  د 

Adapun ta marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah 

ditransliterasi dengan huruf (t). contoh: 

 hum fī rahmatillāh هُمْ ف يْ رَحْمَة  الل  

10. Huruf kapital  

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

Capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa indonesai yang berlaku (EYD). Huruf 
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kepital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (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 dari teersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-) 

ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia di tulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan. 

Contoh : 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallazī bi bakkata mubārakan 

Syahru  Ramādan al-lazī unzila fih Al-Qur`an 

Nasīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Nasr al-Farābi 

Al-Gazāli 

Al-Munqiz min al-Dalāl 

 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan abu (bapak 

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebut 

sebagai nama akhir dalam pustaka atau daftar referensi, 

Contohnya 

 

Abū al-walīd Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi : ibnu Rusyd abu al-walīd 

Muhammad  

(bukan: Rusyd, Abū al-walīd Muhammad ibnu) 
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Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr 

Hāmid Abū) 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

Swt.    = subhānahū wa ta’ālā 

Saw.   = sallalāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.     = alaihi al-salām 

H       = Hijrah 

M      = masehi 

SM    = sebelum masehi 

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

w.     = Wafat tahun 

Q.S . . . (….): 4  = Quran, Surah …., ayat 4 

       Beberapa singkatan dalam Bahasa Arab: 

 صفحة  =      ص 

 بدون مكان  =       دم 

 صلى الل عليه و سلم =    صعم

 طبع =        ط 

 بدون ناشر  =       دن

 الى اخرها ألى اخره =      الخ 

 جزء =        ج  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur`an al-Karim adalah mukjizat Islam yang abadi, di mana kemajuan 

ilmu pengetahuan (sains) semakin memperkuat sisi mukjizatnya, yang diturunkan 

Allah kepada Rasul Muhammad SAW untuk mengeluarkan umat manusia dari 

segala kegelapan menuju cahaya dan membimbing mereka menuju jalan yang lurus. 

Rasulullah SAW menyampaikan Al-Qur`an kepada para sahabat, mereka adalah 

orang-orang Arab asli, sehingga mereka dapat memahaminya sesuai tabiat mereka. 

Manakala mereka sulit untuk memahami suatu ayat di antara ayat-ayat Al-Qur`an, 

maka mereka bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Imam bukhari, Imam 

Muslim, dan imam-imam hadits lainnya meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu 

Mas’ud, bahwa ia berkata “Ketika turun ayat, Q.S al-An’An’am: 82” 

كَ لَهمُُ الْاَمْنُ وَهُمْ   ىِٕ
ٰۤ
 مُّهْتَدُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا وَلََْ يَ لْبِسُوْْٓا ايِْْاَنََمُْ بِظلُْمٍ اوُلٰ

Terjemahnya:  

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka 
dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan 
mereka mendapat petunjuk.  

Maka orang-orang merasa berat dengan ayat tersebut kemudian mereka 

bertanya: Wahai Rasulullah, lantas siapa di antara kami yang tidak menzalimi diri 

sendiri? Rasulullah SAW pun bersabda, Makna ayat tersebut tidak seperti yang 

kalian pahami. Apakah kalian tidak mendengar kata-kata yang diucapkan seorang 

hamba saleh (Lukman Hakim), ‘’Sesungguhnya, mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar’’. (Q.S Lukman: 13). Kezaliman yang 

dimaksud ayat itu  tidak lain adalah syirik.1  

 
1Manna al-Qathan, Mabahits Fi Ulumil Qur’an ( Cet. 1; Mekkah; Ummul Qur'an, 2017). h. 

19. 
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Karena itu, seyogyanya orang yang membaca dan mendengar Al-Qur`an al-

Karim, mengetahui tafsir ayat-ayat yang dia butuhkan, karena kata-kata yang 

digunakan oleh Kitab Suci yang mulia ini memiliki nilai penjelasan yang tinggi, 

juga memiliki kefasihan paling baik dan keindahan bahasa paling tinggi.2 Diantara 

karakteristik Al-Qur`an adalah memiliki gaya bahasa, sastra yang indah serta 

ekspresi puitis dan unik jika dibandingkan dengan kitab samawi lainnya, dengan 

demikian gaya Bahasa Al-Qur`an tidak bisa ditandingi oleh kalangan siapapun 

termasuk para linguis, ahli sastra dan orang Arab sendiri yang menggunkan Bahasa 

Arab. Selain itu Bahasa yang dimiliki Al-Qur`an mampu mengkonstruksi 

komunikasi menjadi lebih indah dan rapi sehingga menimbulkan efek makna yang 

dinamis, karena bahasa Al-Qur`an bersifat simbolik sehingga menjadi pusat 

perhatian para linguis untuk mengkaji lebih intens dengan berbagai pendekatan.3 

Al-Zarkasi menyebutkan jika seorang dikaruniai untuk memahami suatu ayat dari 

Al-Qur`an dengan seribu pemahaman niscaya kandungan maknanya tidak akan 

habis dan tidak mungkin dijangkau dengan kemampuan manusia yang terbatas.4 

Hal ini sesuai dengan analogi  Ziyad Daud Salwadi jika engkau  mendapati sebuah 

kotak kecil yang di penuhi oleh perhiasan-perhiasan indah maka pada awalnya 

engkau menyangka bisa menghitung perhiasan yang terdapat pada kotak kecil 

tersebut, akan tetapi pada saat engkau membuka kotak kecil tersebut dan memulai 

menghitung perhiasan yang ada pada kotak kecil tersebut pada saat itulah engkau 

kaget karena begitu banyak perhiasan di dalam kotak kecil yang tak akan pernah 

ada habisnya, dan sesungguhnya pada saat engkau mulai menghitung dan 

mengeluarkan perhiasan tersebut pada saat itu pula engkau sadar begitu banyak 

perhiasan yang ada pada kotak kecil itu, begitulah Al-Qur`an begitu banyak 

 
2Hikmat Basyir et al., At-Tafsir Al-Muyassar (Cet.1; Bekasi: Darul Haq, 2018). h. 7. 
3Wahyu Hanafi Putra, Linguistik Al-Qur’an Membedah Makna Dalam Konvensi Bahasa, 1st 

ed. (Cet.1; Indramayu: Penerbit Adab, 2020). h. 46. 
4Al-Zarkasi, Al-Burhān Fi Ulum Al-Qurān (Libanon: Dar al-Fikr, 1987). h. 29. 
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keajaiban bahasa Al-Qur`an yang engkau keluarkan istinbatnya. Pada saat itulah 

engkau sadar keajaiban bahasa yang terkandung pada Al-Qur`an tidak akan pernah 

habis, keajaiban dan keistimewaan inilah yang menghiasi sendi-sendi Al-Qur`an 

sehingga Al-Qur`an dikatakan sebagai mukjizat yang mampu berdialog sepanjang 

peradabaan zaman.5 

Dipilihnya Bahasa Arab untuk bahasa Al-Qur`an dengan adanya 

keistimewaan yang terletak pada pada aspek pembentukan huruf, pembentukan 

kata, pembentukan kalimat, bunyi ucapan, langgam bacaan, sampai pada kekayaan 

makna sehingga bisa dikatakan hubungan antara bahasa Arab dan Al-Qur`an begitu 

erat tak terpisahkan, ibarat dua sisi mata uang, jika dikatakan bahasa Arab itu indah 

strukturnya itu karena Al-Qur`an, jika dikatakan bahwa bahasa Arab itu tinggi 

sastranya itu karena Al-Qur`an, jika dikatakan bahwa bahasa Arab itu dalam 

maknanya itu karena Al-Qur`an, jika dikatakan bahasa Arab itu bahasa agama itu 

karena Al-Qur`an, jika dikatakan bahasa Arab itu bahasa pengetahuan itu karena 

Al-Qur`an, jika dikatakan Bahasa Arab itu Bahasa komunikasi itu karena Al-

Qur`an, jika dikatakan Bahasa Arab itu wajib dipelajari itu karena Al-Qur`an, jika 

dikatakan Bahasa Arab itu harus diajarkan itu karena Al-Qur`an, jika dikatakan 

Bahasa Arab itu harus dipraktekan itu juga karena Al-Qur`an, maka betapa eratnya 

Bahasa Arab dengan Al-Qur`an, hampir tidak ada yang yang terkait Bahasa Arab 

bisa dilepaskan dari Al-Qur`an, apapun yang ingin dikaji dari Bahasa Arab Al-

Qur`an menyediakan contoh dan buktinya, apapun yang ingin disimpulkan tentang 

Bahasa Arab Al-Qur`an memberikan pembenarannya, apapun yang diselewengkan 

dari bahasa Arab Al-Qur`an menyediakan koreksinya, bunyi Bahasa Arab merujuk 

pada apa yang terucap ketika Al-Qur`an dibacakan, struktur Bahasa Arab berkaca 

pada apa yang terangkai dalam dalam ayat-ayat Al-Qur`an, dan makna Bahasa Arab 

 
5Ziyad Daud Salwadi, Ajaibul Qur’an Al-Karim Ad-Dalil Ala Shidqi Tanzil, 1st ed. (Addar 

Al-Arabiyyah, 2013). h. 13. 
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dikawal oleh apa yang dipahami dalam Al-Qur`an.6 

Kemukjizatan Bahasa Al-Qur`an hanya bisa ditemukan dengan upaya 

interpretasi didalamnya, upaya pengakraban Al-Qur`an sebagai teks dengan 

berbagai model pendekatan diakui merupakan tugas setiap generasi, sebagai 

pertimbangan hasil interpretasi yang dilakukan tidaklah benar secara absolut 

mengingat pemahaman tersebut hanya bisa dalam tahapan relatif dan resepsi 

terhadap wahyu verbal tertulis berbeda dari waktu ke waktu sesuai dengan tingkat 

nalar dan factor-faktor eksternal yang mempengaruhinya.7  

Hakikat linguistik Al-Qur`an adalah sebuah upaya membaca fenomena-

fenomena Bahasa dalam tektualitas Al-Qur`an, sebagai kitab yang mempunyai 

sensualitas bahasa yang tinggi, Al-Qur`an mempunyai otoritas Bahasa yang baik 

dan benar, secara garis besar pendekatan Bahasa dalam study Al-Qur`an 

dikelompokan dalam empat ranah, yakni ranah fonologi (al-Mustawa al-Sauti), 

ranah morfologi (al-Mustawa al-sarfi), ranah sintaksis (al-Mustawa al-nahwi). dan 

ranah semantic (al-Mustawa al-Dalali). 

Salah satu bagian pendekatan bahasa dalam study Al-Qur`an yaitu sitaksis 

yang mendeskripsikan bagaimana kalimat dibangun dari kosakata dan juga 

mendeskripsikan kelas kata apa yang memiliki potensi untuk menenpati posisi 

tertentu dalam kalimat, jenis-jenis kalimat, dan perubahan-perubahan kalimat.8 

Sangatlah banyak penelitian yang objek kajian selalu mengacu pada teori 

sintaksis termasuk surah dan juz dalam Al-Qur`an, hal ini telah ditunjukkan oleh 

fakta bahwa di antara Al-Qur`an dan sintaksis Arab telah terjalin relasi yang sangat 

kuat sejak awal perkembangannya dan sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya 

 
6Nasaruddin Idris Jauhar, Pola Ungkapan Dalam Al-Quān Dan Contoh Penggunaannya 

Dalam Kalimat (Malang: Lisan Arabi, 2017). h. 1. 
7Ali Shabun, Al-Tibyān Fi Ulum Al-Qurān (Beirut: al-Mazra’ah Bināyatul Imān, 1985). h. 

8. 
8
Antoine Dahdah, Mu’jam Qawa’idul-Lughah Al-Arabiyyah; Fi Jadawilin Wa Lauhatin 

(Lubnan: Maktabah Lubnan, 2001). h. 1 
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tidak akan pernah terpisahkan.9 Penggunaan pendekatan sintaksis dalam Al-Qur`an 

tak luput dari teori dan kaidah-kaidah bahasa Arab yang sudah ada, namun 

terkadang ada beberapa struktur dalam ayat Al-Qur`an yang keluar dari tata bahasa 

Arab, Salah satu contoh perubahan khabar mubtada dalam adad, firman allah  

ءِ ضَيْفِيْ فَلَا تَ فْضَحُوْنِ    قاَلَ اِنَّ هْٰٓؤُلَاٰۤ
Terjemahnya: 

Dia (Lut) berkata, “Sesungguhnya mereka adalah tamuku. Maka jangan 
mempermalukanku”  

 Tidak diragukan lagi bahwa hubungan antara mubtada dan khobar adalah 

hubungan yang sangat kuat, khabar menyesuaikan diri dengan mubtada dalam 

seluruh hukum-hukumnya, hanya saja ayat diatas keluar dari ketentuan Zāhir, 

dimana pada kata   ء ۤ ٰٓؤُلاا يْف يْ   sebagai mubtada dalam bentuk jama’ dan kata ه   ضا

sebagai khabar dalam bentuk mufrad. Maka dengan hemat penulis bahwa 

mugāyarah dalam ranah sintaksis yang keluar dari kaidah bahasa Arab seperti 

penjelasan diatas merupakan suatu fenomena bahasa dalam Al-Qur`an, mengingat 

al-Qur’an juga adalah kitab sastra tapi bukan sastra serampangan karena Al-

Qur`an adalah kalam Allah yang teks-teksnya bernilai seni tinggi jika dikaji 

menggunakan pendekatan bahasa khususnya dalam ranah sintaksis.10 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan urain latar belakang tersebut, maka terhentak hati penulis untuk 

menuangkan sebuah kajian penelitian kepustakaan terhadap ayat-ayat Al-Mugāyarah 

dalam Al Qur’an yang ditinjau dari segi sinatksis dan makna. Diantara rumusan masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah jenis-jenis Al-Mugāyarah Al Nahwiayah dalam Al Qur’an ? 

 
9Muḥammad bin ‘Umar Sālim Bāzmūl, Al-Qiraāt Wa Aṡaruhā Fī Al-Tafsīr Wa Al-Aḥkām 

(Cet.1; al-Jazāir: Dār Mīrāṡ al-Nabawī, 2015). h. 143 
10Yusuf Rahman, Kritik Sastra Dan Kajian Al-Qur’an Dalam Pengantar Kajian Al-Qur’an 

(Cet. 1; Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Husna Baru, 2004). h. 39. 
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2. Bagaimanakah Kedudukan I’rāb Ayat ayat Al-Mugāyarah Al Nahwiayah 

dalam Al-Qur`an?  

3. Bagaimanakah makna ayat-ayat Al-Mugāyarah al-Nahwiyah  dalam Al 

Qur’an Qur’an ? 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Pengertian Judul 

Penelitian ini berjudul ayat-ayat Al-Mugāyarah dalam Al-Qur`an (Analisis 

Sintaksis Dan Makna). Untuk memperjelas pengertian dari judul tersebut maka 

peneliti akan memperjelas frase atau klausa pada judul penelitian ini yang kemudian 

melahirkan sebuah definisi oprasionalnya.  

a. Sintaksis  

Sintaksis dipadankan dengan ilmu naḥwu dalam tata bahasa Arab. 

Pengertian ilmu menurut Yusuf al-Hammadiy adalah: 

اللغة العربية و وظيفة الكلمات فيها وضبط قواعد يعرف بها نظام تكوين الجملة في 
 أواخرها 

Ilmu adalah aturan pembentukan kalimat, fungsi kata-kaidah untuk 

mengetahui aturan  dalam kalimat.11 Dan juga sintaksis bisa dikatakan adalah 

pembahasan terkait fungsi kedudukan sebuah kata dalam struktur kalimat pada ayat 

Al-Qur`an.12 Penafsiran atas Al-Qur`an sangatlah dibutuhkan, mengingat sifat 

redaksinya yang beragam, ada yang yang jelas, rinci, global, tetapi ada pula yang 

masih membutuhkan telaah yang lebih mendalam. Menurut M. Quraish Shihab, 

jangankan yang samar, yang jelas sekalipun masih membutuhkan banyak 

penafsiran. Dengan hanya mendengar ayat-ayatnya dibacakan, atau bahkan 

 
11 Yusuf Al-Hamadiy, Al-Qawaid Al-Asasiyyah Fiy Al-Nahw Wa Al-Sharf (Kairo: Wizarah 

al-Tarbiyah wa al-Ta’lim, 1994). 
12 Aziz Anwar Fachrudin, Linguistik Arab, 1st ed. (Yogyakarta: Diva Press, 2021). h. 216 
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membacanya empat atau lima kali saja, mustahil dapat dicapai pemahaman yang 

komprehensif atas Kitab Suci Alquran itu.13 Maka sebuah gagasan sintaksis yang 

keluar dari ketentuan Zahir sehingga menyebabkan perubahan/perbedaan/Al-

Mugāyarah Al-Nahwiyah, Para ahli naḥwu berbeda pendapat dalam menafsirkan 

hal ini. 

b. Al-Mugāyarah dalam Al-Qur`an  

Hakikat Al-Mugāyarah dalam Al-Qur`an adalah kesenjangan /perbedaan 

/perubahan yang keluar dari ketentuan kaidah bahasa yang telah ditetapkan dalam 

tata bahasa, Ini berarti bahwa masih ada lebih banyak bentuk 

perbedaan/perubahan/Al-Mugāyarah yang telah menyimpang dari norma-norma 

asal dan tata bahasa yang didasarkan pada Al-Muwafaqah  kesesuaian dengan 

aturan Bahasa, maka sebagai kitab yang memiliki sensualitas bahasa yang tinggi 

Al-Qur`an mempunyai otoritas bahasa yang baik, maka tidak perlu khawatir karena 

perbedaan/perubahan/Al-Mugāyarah tersebut telah ada sejak bahasa pertama kali 

ada dan ini pula diperkuat oleh keberadaannya dalam Al-Qur`an, Hal ini juga 

didukung oleh teori Barthes yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang 

melanggar kebiasaan akan memiliki dampak yang lebih besar pada pemahaman dan 

familiaritas.14  

c. Analisis Makna 

Pada 14 Abad yang lalu Al-Qur`an yang ada saat ini mengandung bahasa 

sastra. Supaya dapat memahami makna dan pengetahuan apa saja yang berada di 

dalam Al-Qur`an, harus mengetahui bahasa yang dipakai pada saat Al-Qur`an 

turun. Amin al Khuli, membuat cara untuk memahami salah satu isi dari Al-Qur`an 

ialah dengan mengunakan kajian aspek internal dalam Al-Qur`an. Kajian ini terdiri 

 
13 M Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an (Cet.1; Bandung: Mizan Pustaka, 1992). h. 16 

14Barāthes, Al-Thatawwur Al-Nahwi Al-Lhugah Al-Arabiyah, ed. Ramadān Abdu Al-

Tawāb (Libnān-Bairut, 1987). h. 86. 
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atas, “penyelidikan berkembangnya makna dan signifikansi kata-kata serta kalimat 

di dalam Al-Qur`an.15 Melihat dari ungkapan tersebut, makna Al-Qur`an ini sangat 

terikat oleh sejarah sebuah kata atau kalimat yang dicantumkan dalam kitab suci, dengan 

demikian corak yang cocok untuk mendalami konsep ayat-ayat Mugāyarah di dalam Al-

Qur`an diantaranya yaitu ilmu semantik/makna dalam Al-Qur`an.16 

2. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup atau batasan penelitian terhadap kandungan ayat Al-Qur`an yang 

didentifikasi memiliki perbedaan/perubahan/Al-Mugāyarah dalam bentuk kajian 

linguistic yaitu sintaksis dan makna yang tersirat dibalik tekstualitas Al-Qur`an, 

maka ayat-ayat Al-Qur`an yang menjadi sumber data utama dalam penilitian ini 

adalah Ayat Al-Qur`an dan terdapat perbedaan/perubahan/Al-Mugāyarah. 

kemudian dilanjutkan dengan penelusuran jenis-jenis perbedaan/perubahan/Al-

Mugāyarah dan diakhiri dengan penelusuran makna dan kedudukan yang tersirat 

pada ayat-ayat tersebut, oleh karena itu diperlukan pemahaman yang tepat tentang 

ayat-ayat Allah Swt. bahkan dalam satu huruf  kata, kemudian memahami arti kata 

melalui konteks kalimat serta meninjau kata yang sama di semua ayat yang 

disebutkan, dan dengan cara ini bisa membantu menemukan cara terbaik untuk 

menafsirkan makna ayat-ayat Al-Qur`an adalah dengan Al-Qur`an itu sendiri. 

Sebagai pisau analisis dalam penelitian ini dengan menguraikan ayat Al-

Qur`an yang memiliki perbedaan/perubahan/Al-Mugāyarah Al-Nahwiyah, Dengan 

begitu berdasarkan pengertian judul dan ruang lingkup pembahasan, maka yang  

menjadi fokus penelitian ini adalah “Ayat Al-Qur`an yang memiliki 

perbedaan/perubahan/Al-Mugāyarah Al-Nahwiyah. 

Matriks Fokus Penelitian Al-Mugāyarah Al-Nahwiyah dalam Al-Qur`an 

(Analisis Sintaksis dan Makna) 

 
15M.Yusran dkk., Studi kitab tafsir kontenporer (Yogyakarta;Teras, 2006) h.18. 

16Yayan Rahmatika dan Dadan Rusmana, Metodologi Tafsir Al-Qur’an: Strukturalisme, 

Semantik, Semiotik dan Hermeneutik (Bandung: Pustaka Setia, 2013)  h. 212.   

 

 



9 

 

 

 

No 
Fokus Penelitian Kajian 

Linguistik 
Deskripsi Fokus 

1  Al-Mugāyarah Al-Nahwiyah 

•  Al-mugāyarah pada ‘adad 

(bilangan/jumlah) 

• Al-mugāyarah antara ḍamīr 

dengan ḍamīr lainnya (Iltifāt) 

• Al-mugāyarah pada jenis 

Mużakkar dan Muanats 

• Al-mugāyarah pada Ma’rifah 

dan Nakirah 

2 Sintaksis 

• Kedudukan I’rāb Ayat-ayat 

Al-Mugāyarah Al-Nahwiyah  

dalam Al Qur’an 

3 Makna  

• Makna Leksikal, Gramatikal 

dan Kontekstual pada Ayat-

ayat Al-Mugāyarah Al-

Nahwiyah  dalam Al Qur’an 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian terkait Al-Mugāyarah dalam Al-Qur`an Sebenarnya telah banyak 

ditelaah, hanya saja dari beberapa penelitian tersebut masih bersifat Ijmaliy atau 

dalam bentuk preskriptif.17 Maka Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai 

literatur hasil penelitian mengenai Al-Mugāyarah dalam Al-Qur`an Analisis 

Sintaksis Perubahan-Perubahan Bahasa Arab  yang mendeskripsikan konteks ayat 

 
17Sudaryanto, Metode Linguistik Ke Arah Memahami Metode Linguistik (Yogyakarta: Gajah 

Mada University Press, 1993).h. 6. 
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Al-Qur`an yang memiliki perbedaan/perubahan/Al-Mugāyarah dilanjutkan dengan 

mendeskripsikan jenis-jenis serta makna dan kedudukan ayat Al-Qur`an yang 

memiliki perbedaan/perubahan/Al-Mugāyarah tersebut, hingga saat ini dari 

berbagai literatur belum ditemukan sebuah karya ilmiah atau hasil penelitian yang 

membahas ayat-ayat Al-Qur`an dengan analisis yang dimaksud. Ada beberapa 

penelitian yang telah dilakukan diantaranya 

Pertama, yakni sebuah karya berjudul al-Mugāyarah al-‘Uslbiyal fi Al-

Qur`an al-Karīm (المغايرة الأسلوبية فى القرآن الكريم)   yang ditulis oleh Naisān dan Abdul 

Hādī dari suriah, Kemudian adapula sebuah maha karya oleh Badr Abdul Azīz 

sekretaris Jurusan Manajemen Pendidikan Shaqra University Arab Saudi dengan 

Judul al-Mugāyarah al-lafẓiyah wa Al-Tarkabiyah  fī Al-Nahwi Al-Arabiy Wa 

Atsaruhā fī al-ma'nā    (المغايرة اللفظية والتركيبية فى النحو العربي وأثرها فى المعنى   ) Dalam 

2 Karya ini secara lengkap kajian al-Mugāyarah yang mengetengahkan 

pembehasan Asyāwahi Al-Qur`aniyah secara lengkap. 

Selain hasil penelitian diatas beberapa literatur yang memiliki relevansi 

dengan penelitian sebuah tesis yang ditulis oleh Abdullah Ali Abdullah Universitas 

Azhar Kairo Mesir Jurusan Bahasa Arab pada tahun 2018 dengan judul Atsar al-

Mugāyarah fī Azminah Al-Fi’l Fīl Al-Qur`an  al-Karīm,  

E. Landasan Teoritis 

Landasan teoritis sangat dibutuhkan untuk dikemukakan pada penilitian ini, 

berikut teori ilmiyah terkait obyek penelitian ini:  

1. Dalam QS. Yusuf [12] : 2  

 اِنآَّْ انَْ زلَْنٰهُ قُ رْاٰناا عَربَيًِّا لَّعَلَّكُمْ تَ عْقِلُوْنَ 
Terjemahnya: 

Sesungguhnya Kami menurunkannya (Kitab Suci) berupa Al-Qur`an 

berbahasa Arab agar kamu mengerti. 
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2. Dalam QS. Fushilat [41] : 44 

عْجَمِي   وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُ رْاٰناا اعَْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِ لَتْ اٰيٰ تهُ  
  اٰمَنُ وْا للَِّذِيْنَ  هُوَ  قُلْ  وَّعَرَبي    ءاَََ۬

ء     هُداى
كَ   عَماى    عَلَيْهِمْ   وَّهُوَ   وَقْ ر    اٰذَانَِِمْ   فيْْٓ   يُ ؤْمِنُ وْنَ   لَا   وَالَّذِيْنَ  وَّشِفَاٰۤ ىِٕ

ٰۤ
 مِنْ   يُ نَادَوْنَ   اوُلٰ

   بعَِيْدٍ  مَّكَانٍ  
      Terjemahnya: 

Dan Jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain 

Arab, tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-

ayatnya?" Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (Rasul 

adalah orang) Arab? Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan 

penawar bagi orang-orang mukmin. dan orang-orang yang tidak beriman 

pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan 

bagi merekamereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang 

jauh". 

3. Dalam QS. Al-Nahl [16] : 103 

اَ يُ عَلِ مُه  مُْ يَ قُوْلُوْنَ انََّّ اعَْجَمِي  وَّهٰذَا لِسَان   انُ الَّذِيْ يُ لْحِدُوْنَ الِيَْهِ لِسَ  بَشَر   وَلَقَدْ نَ عْلَمُ انََّ
 عَرَبي  مُّبِیْ  

Terjemahnya: 

 Dann sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata: 

"Sesungguhnya Al Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya 

(Muhammad)". Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) 

Muhammad belajar kepadanya bahasa 'Ajam, sedang Al Quran adalah 

dalam bahasa Arab yang terang. 

Dari ketiga ayat diatas bahwa Al-Qur`an menegaskan bahasa yang 

digunakannya adalah bahasa Arab, meski demikian terdapat beberapa kata yang 

bukan bahasa namun ia diserap dalam bahasa Arab.18 Sehingga ayat-ayat Al-Qur`an 

yang berbahasa Arab dapat dikaji tinjau dari aspek linguistik. 

a. Berdasar pada aspek tekstualitas Al-Qur`an, bahasa Arab pada dimensi 

lafadz/simbol mulai dari aspek terkecil hingga kompleks, mulai dari huruf 

hingga membentuk suatu jumlah mufidah secara natural, historis, linguistik 

memang  menyimpan dimensi makna yang bervariasi dengan semua sistem 

 
18Moh Ali Aziz, Mengenal Tuntas Al-Qur’an (Cet.5; Surabaya: Imtiyaz, 2020). h. 126. 
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simbolis dalam teori dekonstruksi berangkat dari perbedaan dan pembedaan 

setiap kata bahkan bisa menyimpan makna yang tak terhingga. Maka dengan 

begitu ayat Al-Qur`an yang memiliki perbedaan/perubahan/Al-Mugāyarah 

yang tersirat dibalik tekstualitas Al-Qur`an, bisa dikaji dengan tinjauan 

Sintaksis. 

b. Gaya bahasa atau uslub (style) al-Qur`an diyakini, terutama menurut  paham 

sunni, sebagai salah satu aspek i`jaz al-Qur`an, karena kualitasnya yang tinggi 

dan keindahannya. Mengenai keindahan gaya bahasa al-Qur`an secara eksplisit 

telah disusun oleh Ibn Al-Ashbagh dengan kitab yang berjudul Badai`u Al-

Qur`an yang menjelaskaan lebih kurang seratus macam gaya bahasa al-Qur`an, 

seperti, majaz, istiarah, kinayah, tamtsil tasybi.19 

c. Muhammad Abduh berpendapat bahwa lebih baik memahami arti kata-kata 

dalam redaksi satu ayat, dengan dengan memperhatikan penggunaan al-Qur`an 

terhadap kata tersebut dalam berbagai ayat dan kemudian menetapkan arti yang 

paling tepat dari arti-arti yang digunakan dalam al-Qur`an itu.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19Munzir Hitami, Pengantar Studi Al Qur`an (Yogyakarta: Penerbit LKIS Group, 2012). h. 

49. 
20Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar, (Cet.3; El Jadida: Dar al-Manar, 1948). h. 22. 
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     Gambar 1.1 

F. Metodologi Penelitian 

Metode secara etimologi terambil dari dua kata yakni meta ( ما ت) yang 

berarti telah  mengikuti,  atau  melalui suatu jalan dan hodos (ىد ي) berarti 

petunjuk atau jalan. Gabungan dari dua kata ini membentuk kata methodos yang 

berarti suatu cara untuk mengerjakan suatu obyek. Sehingga metode diartikan 

sebagai petunjuk yang diikuti atau jalan yang dilalui. Selanjutnya metode dapat 

dimaknai sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan 

agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk 

memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.21  

Oleh karena itu, metode dalam sebuah karya penelitian ilmiah merupakan 

suatu cara kerja yang sistematis dalam penelitian ilmiah dan mutlak dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang menggunakan 

 
21Mardan, Al-Qur’an : Sebuah Pengantar Memahami Al-Qur’an Secara Utuh (Jakarta: 

Pustaka Mapan, 2009). h. 278. 

Jenis Al-

Mugāyarah  

I’rab Al-

Mugāyarah 

Perubahan/Al-Mugāyarah 

Al-Qur’an Al-Karim  

Sintaksis & Makna 

Hasil Penelitian  
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metode ilmiah tertentu bercirikan rasional, empiris dan memerlukan tahapan-

tahapan perlakuan yang sistematik dan terarah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu, yakni memperoleh sebuah kesimpulan ilmiah yang 

didukung oleh data dan fakta yang benar (validity) dapat dipercaya (reliable) dan 

dapat di pertanggungjawabkan (accountability) secara ilmiah dengan metode 

penelitian ilmiah yang tepat sesuai dengan penelitian yang diterapkan. Metode 

penelitian ilmiah melalui serangkaian tahapan-tahapan tertentu. Tahapan-tahapan 

yang dimaksud adalah serangkaian acara atau metode yang meliputi penentuan 

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

pengolahan dan analisis data.  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, 

dimana semua data yang diperoleh disajikan dan diuraikan secara deskripsi. Hal ini 

bertujuan agar dapat memperoleh data yang akurat, cermat dan sistematik mengenai 

Al-Mugāyarah dalam Al-Qur`an (Analisis Sintaksis Perubahan-Perubahan Bahasa 

Arab) Kemudian penelitian ini pula bisa disebut sebgai penelitian kepustakaan 

(library research), dengan menjadikan perpustakaan sebagai tempat penelitian, 

disebut juga penelitian teori. Hal ini karena dalam penelitian ini banyak meneliti 

dan mengeksplorasi teori-teori hasil penelitian terdahulu guna menjadi landasan 

berpikir dan untuk mendukung penyelesaian masalah dalam penelitian ini. Untuk 

maksud tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber 

terutama dari Al-Qur`an dan Hadits Rasulullah saw serta teori pendukung dari 

berbagai literatur. Hal ini dimaksudkan guna menghindari terjadinya manipulasi 

penelitian. 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan dalam penelitian bertujuan untuk memudahlancarkan dalam 
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penguraian data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan untuk 

memperoleh gambaran secara jelas dan akurat mengenai masalah tersebut, maka 

dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yakni: 

a. Pendekatan Linguistik  

Pendekatan Linguistik dalam studi Al-Qur`an sebenarnya bukan sesuatu 

yang baru, pendekatan linguistik ini sudah dilakukan oleh beberapa ulama terdahulu 

baik dari kalangan mazhab basrah dan kuffah sehingga bisa dikatakan Esistentensi 

Ayat Al-Qur`an dalam bahasa Arab diteliti dengan pendekatan bahasa/linguistic 

dengan tujuan untuk dapat memahami kandungannya, yakni dengan tinjauan 

sintaksis yang dikenal dengan ilm al-nahw, semantik al-dalail  dalam linguistik 

serta balaghah.  

b. Pendekatan Tafsir   

Pendekatan tafsir adalah menjelaskan, menyingkap kandungan ayat, 

sehingga pesan yang dikandung dapat dipahami, dihayati dan diamalkan.22 

Pendekatan tafsir  bahasa pada penelitian ayat ayat Al-Qur`an merupakan pola 

pikir (al-ittijah al-fikr) yang digunakan untuk membahas problematika 

Linguistik Al-Qur`an yang ditinjau dari aspek Sintaksis, Semantik, dan Balagah,  

hal ini dilakukan dengan analisis yang mendekati objek melalui sudut pandang 

mufassir dalam menafsirkan ayat, hal inilah yang menjadikan penulis terlebih 

dahulu menempatkan Al-Qur`an sebagai kitab sastra kemudian barulah meneliti 

ayat-ayat yang ditinjau dari aspek sintaksis dan semantik, setelah itu penulis 

berusaha memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut dengan tinjauan 

semantik. 

 

 
22Imam Suprayogo, Metodologi Penelitian Sosial-Agama (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2003). h. 70. 
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3. Sumber Data  

Sumber data yang dijadikan referensi dalam penelitian ini ada dua yakni,  

a. Sumber data primer; Kitab suci Al-Qur`an dan  

b. Sumber data sekunder berupa literature pendukung baik berupa buku yang 

memuat tulisan yang berkaitan dengan Tafsir kajian linguistik bahasa al- 

Qur’an,  dan juga  dalam buku-buku bahasa Arab penunjang yakni ilmu al-

nahwi  dan dalalah.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

disesuaikan dengan jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan (library research).23 Sebuah penelitian yang dianalisis secara 

deskriptif kualitatif, dengan kata lain bahwa semua sumber data berasal dari 

bahan-bahan tertulis, baik yang tidak dipublikasikan berupa karya ilmiah hasil 

penelitian seperti tesis dan disertasi, maupun yang telah dipublikasikan dalam 

bentuk buku dan jurnal/majalah. Metode kepustakaan, dengan menelusuri 

berbagai sumber dan referensi baik berupa buku maupun tulisan ilmiah lain 

yang membahas objek kajian yang berkaitan atau membahas mengenai objek 

penelitian, kemudian penelusuran tersebut, dikutiplah sumber-sumber atau 

materi yang relevan dengan pembahasan. 

5. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang dimaksud adalah alat bantu atau 

fasilitas yang digunakan dalam mengumpulkan data agar kegiatan penelitian 

menjadi sistematis, yang disesuaikan dengan jenis, metode dan pendekatan 

penelitian yang digunakan sehingga data dan informasi lebih mudah diolah. 

 
23Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pengantar Praktek, 7th ed. (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1992). h. 10. 
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Instrument yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah kartu 

kutipan dan buku catatan atau catatan harian. 

Kartu kutipan merupakan kartu yang berukuran 10 x 22 cm yang 

digunakan untuk mencatat dan mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik 

berupa buku, jurnal maupun berupa karya ilmiyah hasil penelitian. Kartu ini 

terdiri atas 2 bagian, satu bagian untuk mencatat nama sumber data dan bagian 

lain untuk mencatat data yang diperoleh dari buku sumber. Buku catatan adalah 

buku yang digunakan untuk mencatat data dan informasi berupa pendapat dan 

teori dari buku sumber. 

6. Metode pengolahan dan analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), 

dengan sumber data dari Al-Qur`an dan hadis serta berbagai kitab klasik dan 

modern. Oleh karena itu, metode pengolahan dan analisis data yang digunakan 

adalah analisis isi (content analysis), analisis konsep (Concep analysis), analisis 

bahasa (linguistic analysis), dan tehnik interpretasi. Analisis data yang 

dimaksudkan adalah: 

Analisis isi (content analysis),24 sebagai suatu tehnik penyelidikan yang 

berusaha untuk menguraikan secara objektif, sistimatis dan kuantitatif isi yang 

bermanifestasi dalam suatu komunikasi.25 Atau suatu analisis yang mencakup 

prosedur khusus untuk pemrosesan data ilmiah, bertujuan memberikan 

pengetahuan, membuka wawasan baru dan panduan praktis dapat digunakan 

untuk menganalisis dan menafsirkan ayat Al-Qur`an, karena data yang dihadapi 

bersifat deskriptif berupa pernyatan verbal (bahasa).26 

 
24Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Reka Sarasin, 1996). h. 

49. 
25Klaus Krippendorff, Content Ariedys: Introduction to Is Theory, and Methodology  

(Jakarta: Rajawali Press, 1991). h. 15. 
26Abdul Muin, Figh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur’an (Jakarta: 

Rajawali Press, 1994). h. 24. 
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Analisis konsep (concep analysis), dimaksudkan untuk menganalisis 

kata- kata pokok yang mewakili sebuah gagasan atau konsep.27 Analisis bahasa 

(linguistic analysis). Analisis bahasa yang dimaksudkan adalah bahasa Arab 

yang digunakan dalam Al-Qur`an, dalam hal ini bertujuan untuk memperoleh 

gambaran yang utuh dari segi sintaksis atau etimologi sebagai kajian utama 

untuk menghasilkan rumusan mengenai Al-Mugāyarah dalam Al-Qur`an 

(Analisis Sintaksis Perubahan-Perubahan Bahasa Arab). 

Dalam penelitian ini dilakukan metode interpretasi, yakni interpretasi 

tekstual, interpretasi kontekstual dan interpretasi intertekstual. Interpretasi 

tekstual yaitu data yang dihadapi ditafsirkan dengan menggunakan ayat-ayat Al-

Qur`an atau hadis berdasarkan teks, Pada tahap pertama dipergunakan untuk 

menggali pengertian yang terkandung dalam sebuah kata atau frase.  

Tahap berikut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang 

terkandung dalam klausa dan kalimat.28 Sementara Interpretasi kontekstual  

dimaksudkan  untuk  memahami  teks  kata  dan kalimat ayat Al-Qur`an dalam 

bahasa Arab dengan memperhatikan asbab nuzul dan konteks budaya, waktu 

dan peristiwa, dan interpretasi intertekstual adalah penelitian dengan cara 

menemukan hubungan bermakna antara dua teks atau lebih.29 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan Al-Mugāyarah Al Nahwiayah sebagai kajian 

linguistik Al-Qur`an terhadap ayat-ayat dalam Al-Qur`an serta menguraikan 

 
27Imam Barnadib, Filsafat Penidikan Islam Dan Metode (Yogyakarta: Andi Opset, 1994). 

h. 89. 
28Muin, Figh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur’an. h. 24. 
29Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis, Kajian Ilmu Ma’ani Al-Hadis 

(Makassar: Alauddin University Press, 2013). h. 117. 
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Analisis Makna ayat-ayat Al-Mugāyarah Al Nahwiayah dalam Al-Qur`an  

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan ilmiah: diharapkan hasil penelitian ini, dapat menjadi sebuah 

karya yang berguna bagi masyarakat akademisi dan dijadikan sebagai salah satu 

penambah koleksi khazanah intelektual dalam kepustakaan, menjadi pedoman, 

petunjuk dan menjadi literatur pengetahuan dibidang linguistik Arab atau linguistik 

Al-Qur`an, serta didiskusikan lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur`an, sementara 

kegunaan praktis; kiranya hasil penelitian ini dapat menjadi bacaan yang 

bermanfaat dan acuan bagi aktivis dan pemerhati bahasa Arab dan praktisi bahasa 

Arab dalam memperdalam pengetahuan mengenai linguistic khususnya ranah 

sintaksis dan makna dalam Al-Qur`an sehingga mempermudah untuk memahami 

Al-Qur`an
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BAB II 

MAKNA MUGĀYARAH DAN PERHATIAN ULAMA BAHASA 

DALAM PENGKAJIANNYA 

A. Pengertian Al-Muwāfaqah dan Al-Mugāyarah 

1. Al-Muwāfaqah 

Sebelum menjelaskan arti dari Al-Mugāyarah, perlu dipahami terlebih dahulu 

lawan katanya, makna, dan pengertiannya. Hal ini penting agar pemahaman terhadap 

Al-Mugāyarah menjadi lebih jelas. Sesuatu dapat lebih mudah dipahami dengan 

melihat lawannya, dan lawan kata dari Al-Mugāyarah adalah Al-Muwāfaqah. Kamus-

kamus menjelaskan bahwa Al-Muwāfaqah bermakna: al-ittifāq dan al-tazāhur.30 Ibn 

Sidah berkata: 

 وافقه موافقة و وفاقا واتفق معه ، توافقا  "وفق الشيء ما لايْه" :
Sesuatu dikatakan sesuai dengan yang lain bila selaras dengannya, seseorang 

sepakat dengan yang lain jika dia setuju dengan pandangannya, sesuatu dikatakan 

sesuai, jika takarannya tidak kurang dan tidak lebih. Dalam hal ini Al-Ra'i berkata: 

 وفق العيال فلم يترك له سبد  أما الفقير الذي كانت حلوبته
Adapun orang fakir yang susu (perahannya) hanya cukup untuk anak-anaknya, 

tidak lebih, Dalam konteks ini firman Allah subhanahu wata'ala: 

 جزاء وفاقا 
Balasan yang sesuai dengan amal mereka.  

Al-Laith berkata bahwa al-muwāfaqah/kesesuaian adalah segala sesuatu yang 

selaras, seperti dalam ungkapan berikut : 

 
30Ismail Ibnu Hammad Al-Jauhari, Al-Shihāh Tājul Lugah Wa Shihāhul Arabiyah (Cet. 4; 

Bairūt-Libnan: Dār Al Ilmi, 1990). h. 1567 
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 وفقايهوين شتى و يقعن 
Mereka saling mencintai dan jatuh ke dalam kecocokan.  

Al-muwāfaqah juga yang berarti al-ittifāq dan al-tazāhur.31 Seperti yang 

dinyatakan dalam pepatah terkenal, "وافق شن طبقة", menggambarkan orang-orang yang 

sepakat dan memiliki keterkaitan dalam satu situasi, di mana setiap individu memiliki 

kesamaan dalam sifat dan karakter mereka.32 Ada beberapa kata yang serupa dan 

mengarah ke makna yang sama dengan muwāfaqah tetapi dengan istilah yang berbeda. 

Di antara kata-kata tersebut adalah "muṭābaqah" (kecocokan) dan "muqārabah" 

(kedekatan), "musyākalah" (pertemuan) dan "muqābalah" (penerimaan). Al-Khalīl bin 

Ahmad mengarahkan makna al-muwāfaqah/kesesuaian dengan mengatakan bahwa al-

ṭabāq adalah setiap penutup sesuatu, anda menyesuaikan antara dua benda jika Anda 

membuat keduanya menjadi satu bentuk yang sama, maka disebut muṭābiq.33 Al-

Jauhari menyatakan bahwa kata-kata seperti muṭhābaqah, muwāfaqah, ta-ṭābuq, 

ittifāq, muṭabbaq, dan iṭṭibāq sesuai dengan pepatah " طبقةوافق شن   ". Artinya, mereka 

semua sepakat dan setuju dengan suatu hal, menunjukkan kesepakatan bersama 

terhadap hal tersebut. 

Dari sini jelas bahwa muṭābaqah, secara bahasa, mengandung arti kesepakatan 

dan kesetaraan, yaitu kombinasi dua hal yang mengikuti alur yang sama dan sepadan. 

Ini menunjukkan bahwa keduanya ada dalam keadaan yang memiliki kesamaan. 

Seperti halnya ṭabaq dan tagṭiyah, keduanya memberikan indikasi yang jelas tentang 

adanya kesesuaian yang sempurna. Tidak sedikit ahli bahasa yang menggunakan istilah 

 
31Ibnu Manzhūr, Lisānul Arab (Cet. 3; Bairūt-Libnan: Dār Shādir, 2007). h. 959. 
32Al-Zabidi, Tajul Al-Arus Min Jawāhir Al-Qamūs (Kuait, 2006). h. 540. 
33Khalīl Bin Ahmad Al-Farāhidi, Al-Ain (Cet. 5; Qāhirah-Mesir: Dār Maktabah Al-Hilāl, 2003). 

h. 108-109. 
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al-ṭibāq dengan makna ini setelah Al-Khalil bin Ahmad dan Al-Jauhari.34 Sementara 

Al-Qazwini menjelaskan musyākalah dengan mengatakan bahwa musyākalah berarti 

menyebut sesuatu dengan kata lain yang berbeda dari yang biasa karena ada kedekatan 

baik yang nyata atau tidak nyata.35 Istilah muqārabah berasal dari apa yang dikutip dari 

ulama termasuk penggunaan muṭābaqah untuk jalan orag yang terikat, karena langkah-

langkahnya "muqārabah al-khaṭuw." Beberapa ahli bahasa menyandingkan 

muṭābaqah dengan muwāfaqah dalam satu makna saat berbicara tentang muwāfaqah. 

Seperti yang dikatakan Raymond Tohan bahwa al-taṭābuq atau al-tawāfuq atau 

keselarasan muncul dalam kebanyakan nama-nama dan itu berasal dari kaidah-kaidah 

ittibā' yang berlaku terhadap jenis (mużakkar & muannaṡ) dan juga pada bilangan 

mufrad, muṡanna, jama’, dalam hal ma’rifah- nakirah, status dalam kalimat, rafa', 

naṣab dan jar. Faktor-faktor al-muwāfaqah/kesesuaian ini dapat muncul secara 

bersamaan atau hanya sebagian, tetapi perlu diperhatikan bahwa dalam kedua kasus 

tersebut, konteks tetap harua konsisten sehingga arti mereka sejalan.36 Makna kata-kata 

ini sesuai dengan makna kesepakatan, karena secara keseluruhan menunjukkan 

keselarasan yang melibatkan pertemuan persyaratan dan penggabungan antara dua hal  

atau lebih karena kata kerja   " وافق / طابق / قارب / ماثل“  semuanya memiliki makna 

partisipasi. Namun, dalam terminologi para ahli bahasa tidak secara khusus digunakan 

istilah yang mencakup semua makna al-muwāfaqah/kesesuaian, mereka lebih sering 

menggambarkan contoh-contoh linguistik yang berhubungan dengan konsep ini untuk 

 
34Abu Al-Husain Ahmad Bin Fāris, Mu’jam Maqāyis Al-Lugah (Cet. 1; Bairūt-Libnan: Dār Al-

Jail, 1979). h. 439 
35Al-Khatib Al-Kazwaini, Al-Idahāh Fi Ulūm Al-Balagāh (Cet. 1; Bairūt-Libnan: Dār Al-Kutub 

Al-Ilmiyah, 2009). h. 36  
36Raimon Tohan, Al-Sinah Al-Arabiyah (Cet. 1; Bairūt-Libnan: Dar Al-Kitab Al-Bannani, 

2009). h. 93. 
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memberikan gambaran yang lebih jelas dan mendekatkan pemahaman tentang makna 

tersebut. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa tanda-tanda fenomena ini ada dalam karya-karya 

para ahli bahasa, seperti buku Sibawaih dalam bab al-mubtada` dan al-khabar. 

Ketahuilah bahwa mubtada` itu mesti mempunyai sesuatu yang menjadi tempat 

berdirinya yaitu 37.هو Sementara itu ia mengatakan: 

 هو وهو من اسمهاعلم أن الشيء يوصف بالشيء الذي هو 
“Ketahuilah bahwa sesuatu yang menjadi subjek kalimat haruslah memiliki 

sesuatu yang menjelaskan dirinya sendiri dan menjadikannya dapat dikenali”, Seperti 

ketika anda mengatakan: 

 هذا زيد الطويل
Ini adalah Zaid yang tinggi. Sementara itu di tempat lain dia menulis satu pasal 

dengan judul: 

  النعت على المنعوت والشريك على الشريك والبدل على المبدل منه وما أشبه ذلك 
Contoh : النعت على المنعوت 

 مررت برجل ظريف قبل
"Aku melewati seorang pria yang tampan sebelumnya" disini na’at menjadi 

majrūr sama seperti man’ūt karena kedua-duanya seolah-olah satu kata benda. Selain 

itu dia menambahkan sebagai penjelasan untuk pengertian al-muwāfaqah. 

 ثم يخالفه لأنه ليس مثله   -فقد يوافق الشيء الشيئ 
Sesuatu mungkin memiliki kesamaan dengan sesuatu yang lain, namun tetap 

ada bagian yang berbeda karena keduanya tidak persis sama. 

 
37Sibawaih, Al-Kitāb (Qāhirah-Mesir: Al-Haiah Al-Misriah, 2009). h. 127. 



24 

 

 

 

Ibn al-Suraij juga mengarahkan pada makna al-muwāfaqah saat membahas al-

tawābi' dalam satu bab "Tawābi'ul asmā` fi i'rābihā” dia mengatakan, "atribut dibagi 

menjadi beberapa kategori dalam hal maʼrifah dan nakirah. Na'at maʼrifah, maʼrifah 

dan naʼat  nakirah, nakirah. Na'at (atribut) mengikuti yang diatributkan dalam hal rofa', 

naṣab dan  khafaḍ.38 Al-Tsamanini berpendapat bahwa kata sifat wajib sesuai dan sama 

dengan yang disifati dalam hal ma'rifah dan nakirah dan wajib sesuai pula dalam 

i’rābnya.39 Al-Zamakhshari menyebutkan bahwa kata sifat/atribut harus sesuai dengan 

yang diatributi dalam tata bahasa, penggunaan kata tunggal, kata jama’, kata ganda, 

taʼrif dan tankir, mużakkar dan muannaṡnya.40 Abdul Qadir Al-Jurjani merangkum 

hubungan antara yang al-mauṣūf (yang disifati atau dijelaskan dan 

penjelasan/atributnya dengan mengatakan: Ketahuilah bahwa esensi pernyataan dalam 

hal ini adalah bahwa yang dijelaskan dan atributnya adalah satu. Jika Anda katakan: 

 جاءني زيد الظريف 
“Datang kepada saya si Zaid yang tampan”, maka orang yang tampan dalam 

kalimat ini bukanlah Zaid yang lain.41 

Berdasarkan uraiaan diatas jelas bahwa pemahaman tentang al- 

muwāfaqah/kesesuaian ini telah terbentuk dengan jelas di kalangan mereka, terutama 

saat mereka membicarakan al-tawābi'. Isyarat-isyarat di atas menunjukkan 

pemahaman mereka tentang pentingnya al-muwāfaqah - kesesuaian antara al-tābi' 

dengan al-matbū', dan ini diperkuat oleh pendapat Tammām Hassān bahwa dengan al-

muwūfaqah/kesesuaian, hubungan antara kata-kata dalam kalimat menjadi lebih kuat 

 
38Ibnu Sirāj, Al-Ushul Fi Al-Nahwi (Cet. 4; Bairūt-Libnan: Muassasah Al-Risālah, 2012). h. 23. 
39Umar Bin Tsābit Al-Tsamānin, Al-Farāid Wa Al-Qawāid (Cet. 1; Bairūt-Libnan: Muassasah 

Al-Risālah, 2018). h. 355. 
40Al-Zamaksyari, Al-Anmudzij Fi Al-Nahwi (Qāhirah-Mesir: Maktabah Al-Adab, 1999). h. 70 
41Muhammad Hamasah Abdul Latīf, Min Al Anmāth Al-Tahwiliyah Fi Al Nahwi Al Arabi (Cet. 

1; Qāhirah-Mesir: Jamiah Qāhirah Maktabah Al-Khaniji, 2018). h. 55. 
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dan kata-kata terkait menjadi terkait satu sama lain, sesuai dengan persyaratan yang 

dibutuhkan, dan tanpanya, makna akan menjadi ambigu.42 Prinsip ini juga dikenal 

sebagai prinsip pertalian (isnād), seperti yang ada dalam ayat: 

 إذا وقعت الواقعة 
Penambahan huruf "ta" dalam kata kerja "waqa'at" adalah bukti dari 

penta'nisan yang disandarkan kepadanya (al-wāqi'atu), sehingga terjadi al-

muwāfaqah- kesesuaian antara kata kerja dan yang disandarkan padanya.    

2. Al-Mugāyarah 

Secara bahasa mugāyarah: غيرت الشيئ aku merubah sesuatu, aku merubahnya 

dari kondisi semula dia berada فتغير maka sesuatu itu menjadi lain, dalam kamus-kamus 

disebutkan bahwa "Al-Mugāyarah" adalah maṣdar qiyasi dari kata kerja "gāyara" yang 

berarti  transformasi, mereka mengatakan bahwa "al- tagāyur" berarti perbedaan atau 

al-mugāyarah.43 dan Al-Jawhari berpendapat bahwa "al-tagāyur" menunjukkan al-

mugāyarah yang mendadak,44 dimana kalimat “غايرت الرجل مغايرة“ berarti menghadapi 

sesuatu untuk dijual atau ditukar. Ibnu Al-Anbari mengomentari perkataan mereka: 

 لا أراني الله بك غيرا 
Kata “gair” di sini berarti al-mugāyarah keadaan, “tagayyara as-syai`u ‘an 

hālihi” bermakna "tahawwala" yang berarti al-mugāyarah dalam keadaan atau wujud 

sesuatu, atau  membuatnya berbeda dari sebelumnya. Dalam Al-Quran yang mulia: 

وُْا مَا بِانَْ فُسِهِمْ  وَاَ ذٰلِكَ بِانََّ اللّٰ َ لََْ يَكُ مُغَيرِ اا ن عِْمَةا  يْع  عَلِيْم   انَْ عَمَهَا عَلٰى قَ وْمٍ حَتىٰ  يُ غَيرِ   نَّ اللّٰ َ سمَِ
53.  

 
42Tamām Hasān, Al-Lugah Al-Arabiah Mabnāhā Wa Ma’nāhā (Qāhirah-Mesir: Al Haiah Al 

Ammah Li Al-Kitab, 2009). h. 21. 
43Manzhūr, Lisānul Arab. h. 1035. 
44Al-Jauhari, Al-Shihāh Tājul Lugah Wa Shihāhul Arabiyah. h. 834. 
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“Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat 

yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa 

yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui.” 

Ats-tsa'lab berkata: maknanya adalah sehingga mereka mengganti apa yang 

diperintahkan oleh Allah. "Al-gayr" adalah kata benda dari kata "tagyir" (al-

mugāyarah), dikatakan bahwa suatu hal mengalami al-mugāyarah jika menjadi 

berbeda dari sebelumnya, mengalami transformasi, atau berubah. dalam hadits istifta' 

disebutkan bahwa siapa yang mengingkari Allah akan menemui al-mugāyarah, yaitu 

al-mugāyarah dari kebaikan menuju kerusakan.45 Sementara dikutip pendapat Al-

Jurjaani yang setuju dengan ini ketika dia mengatakan "al-tagayyur" itu berarti 

perubahan sesuatu dari satu keadaan ke keadaan lain.46 Pakar bahasa zaman dahulu 

menggunakan juga untuk menunjuk makna ini dengan istilah "al-mukhālafah", seperti 

yang dikatakan oleh Sibawayh bahwa sesuatu bisa sesuai dengan sesuatu lalu kemudian 

berbeda dengannya.47 Ibn Jinn mengatakan, jika kewajiban perbedaan antara bentuk 

lampau dan bentuk sekarang terbukti, seperti dalam kasus 'yusallaa', 'qallaa', 'yaqli' 

dan 'hannaw' yang harokat ainnya saling bertemu dalam pandangan, perbedaan dalam 

al-mugāyarah pengekspresian di dalam kata-kata dari yang biasa dalam arti bahasa.48 

Hal ini serupa dengan al-mugāyarah dalam pengekspresian dalam bahasa Arab karena 

kebiasaan, seperti yang terlihat dalam pembacaan ayat Al-Qur`an: الحمد لله رب العالمی 
dan  وهذا جحر ضب خرب. Al-mugāyarah secara bahasa, setara dengan perbedaan dan 

peralihan dari satu keadaan ke keadaan lain, dan keduanya berjalan beriringan. Karena 

 
45Boutrus Al-Bustani, Muhīt Al-Muhīt (Libnān: Maktabah Libnān, 2008). h. 671 
46Al Jurjāni, Kitāb Al Ta’rīfāt (Qāhirah Mesir: Dār Al Rasyād, 2007). h. 79 
47Sibawaih, Al-Kitāb. h. 128 
48Ibnu Jinnī, Al Khasāish (Bairūt-Libnan: Dār Al Hudā, 2006). h. 377 
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keluar dari salah satu syarat al-muwāfaqah/kesesuaian berarti ada al-mugāyarah. 

terlihat dari penjelasan sebelumnya bahwa ada hubungan yang jelas antara makna 

linguistik yang sebenarnya yang terdapat dalam kamus-kamus linguistik, dan makna 

istilah yang kepadanya dipindahkan lafal ini. "Mugāyarah" (perbedaan) dalam 

batasannya sebagai istilah, menurut pemahaman peneliti terhadap syarat-syarat ahli 

tata bahasa dalam bab “al-muwāfaqah” dan ungkapan-ungkapan mereka yang tersebar 

dalam sumber-sumber linguistik, bahwa kata itu bermakna mukhālafah yang dimaksud 

dalam beberapa aturan-aturan kebahasaan, dalam struktur, pola, dan struktur kata untuk 

tujuan balaghah, sintaksis, fonetik, atau morfologi.  

Istilah Mugāyarah dapat mengenalkan tentang istilah-istilah lain dalam ilmu 

bahasa, salah satu istilah tersebut adalah "tadākhul lughowi" (interferensi linguistik) 

atau yang dikenal sebagai percampuran bahasa yang mengungkapkan gambaran 

perbedaan dalam aspek morfologi, terutama dalam struktur kata kerja. Misalnya, jika 

mengatakan "rakana yarkun" (menaruh), itu adalah hasil dari percampuran bahasa 

karena asalnya adalah perbedaan. Dalam satu bahasa, kata kerja "rakana yarkun" tidak 

ada, karena para ahli tata bahasa melihat bahwa asalnya dalam bentuk sekarang dari 

kata kerja adalah perbedaan dengan kasrah (yaf'al) atau dengan ḍammah (yufal). 

Adapun al-muwāfaqah harakat huruf ع dalam kata kerja masa lampau dengan kata 

kerja sekarang, itu merupakan hal yang mendesak atau hasil dari percampuran bahasa, 

karena asalnya adalah "al-taghayur", maka tidak akan terjadi (rakana-yarkanu) dalam 

satu bahasa, di mana para ahli ilmu ṣarf melihat bahwa asal fi'il mudhāri' dari (fa'ala) 

adalah merubah harakat (ع) menjadi kasrah (يفعل) atau dengan ḍammah ( يفعل), 
sedangkan muwāfaqah samanya harakat ‘ain fi’il pada māḍi dan muḍari’ adalah satu 

hal yang diluar keaslian (thari') atau tumpang-tindihnya bahasa, dan ini tidak terjadi 
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kecuali pada fi'il yang ‘ain-nya atau lam-nya huruf halaq (kerongkongan). Muhammad 

Abdul Khaliq Adhimah berkata: 

 اشتراك أمرين في الدخول في أصل الفعل بأن يكون كلا منهما داخلا مشاركا لغيره فيه
Istilah interferensi mengacu pada dua hal yang saling terlibat dalam inti satu 

fi'il dengan masing-masing menjadi partisipan yang berkontribusi pada yang lain, jika 

hanya ada satu maka tidak akan terjadi interferensi fi'il apabila fi'il itu memiliki dua 

bentuk ketika menjadi fi’il māḍi lalu ketika muḍāri' hanya dalam satu bentuk, seperti 

kata:  فضل ، قنط  Karena fi'il ini datang dari bab (dengan ‘ain fi'l kasrah, lalu ketika 

muḍāri' ke satu datang dari bab (-) dan bentuk muḍāri’ ke dua dari bab ( وَنَصَرَ   (  عَلِمَ 

Jika dikatakan bahwa pada bentuk pertama dengan kasrah ‘ain fi'il maḍi dan ḍammah 

‘ain muḍari' atau dengan fatḥah pada kedua-duanya dan dikatakan bahwa pada bentuk 

kedua dengan mengkasrahkan keduanya, atau dengan menfatḥahkan keduanya maka 

salah satu dari kedua bentuk fi'il muḍāri'nya pada saat berbentuk fi’il māḍi, masuk ke 

yang lainnya, maka bentuk kedua fi'il muḍāri'nya saling berbagi, jika hanya ada satu 

bentuk fi'il muḍāri' yang mengikuti salah satu bentuk fi'il māḍinya, itu disebut 

"pengabaian" seperti 49.كدت -  تكاد 

Penyebaran penggunaan istilah "al-khuruj wa al-inhirāf" dalam bahasa dari 

asalnya, seperti yang telah ditegaskan dalam studi-studi stilistika. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Syukri 'Ayyād: "penggunaan istilah "al-inhirāf" telah tersebar luas 

dalam studi-studi stilistika modern, yang mengarah pada pemahaman bahwa ilmu 

stilistika adalah penyelidikan tentang makna-makna emosional dalam penggunaan 

bahasa yang menyimpang dari pola bahasa yang umum.50 Penggunaan bahasa yang 

 
49Muhammad Abdu Al Khāliq Adhimah, Al Mugnī Fi Tashrīf Al Af’āl (Qāhirah Mesir: Dār Al 

Hadīst, 2014). h. 184 
50Syukri Ayyad, Madzkurāt Fī Ilmi Al Ashwāt (Dār Al Mārif, 2009). h. 13 
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menyimpang dari norma-norma asalnya ditafsirkan sebagai inhirāf dalāli yang terdapat 

di dalam kalimat, dan ini menegaskan urgensi ma'na dan peranannya yang menonjol 

dalam bangunan kalimat dan keluar atau tidaknya dari benteuk yang biasa. Raymond 

At-Thahhan berkata akan tetapi bila diamati kalimat-kalimat yang "ghair ushuliyah” 

akan ditemukan bahwa tingkat perbedaan dari norma-norma tersebut bervariasi. Oleh 

karena itu, kamus bahasa diminta untuk menyusun daftar lengkap dari semua norma 

asal dan mencatat tingkat penyimpangan, sambil memperhatikannya agar skala 

perbedaan dari norma-norma tersebut dapat disusun dalam kolom hukum dan membuat 

al-mugāyarah yang dapat membuatnya menjadi sah. Ini menunjukkan bahwa masih 

ada lebih banyak bentuk pelanggaran yang telah menyimpang dari norma-norma asal 

dan tata bahasa, yang didasarkan pada al-muwafaqah atau kesesuaian dengan aturan 

bahasa. Pelanggaran ini keluar dari norma bahasa secara keseluruhan yang dianggap 

benar secara semantis. Terkadang dapat dikatakan bahwa perbedaan ini berada di luar 

batas aman dalam hal bahasa, karena perbedaan tersebut telah ada sejak bahasa pertama 

kali ada, dan ini diperkuat oleh keberadaannya dalam Al-Qur`an yang Mulia, tradisi 

mulia kita, dan puisi Arab yang indah. Dalam hal ini, makna-makna disempurnakan 

dan didekatkan bagi penerima pesan, yang membangkitkan pemahaman dan perhatian 

pendengar. Hal ini juga didukung oleh teori Barthes yang menyatakan bahwa segala 

sesuatu yang melanggar kebiasaan akan memiliki dampak yang lebih besar pada 

pemahaman dan familiaritas.51 

 

 

 
51Gotthelf Bergstrasser, Al Thatawur Al Nahwi Li Al Lughah Al Arabiyyah (Bairūt-Libnan: Dār 

Al Mārif, 2008). h. 86 



30 

 

 

 

B. Perhatian Ulama Bahasa dalam Mengkaji Al-Mugāyarah 

Penelitian fenomena al-mugāyarah dalam karya-karya para ahli di masa lalu 

menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran akan fenomena ini. Mereka 

mengamati dan mempelajari al-mugāyarah bahasa dengan serius. Terkadang mereka 

serius dalam mencari penjelasan, sementara pada waktu lain, mereka hanya mengamati 

tanpa memberikan penilaian atau penjelasan yang jelas. Hal ini terlihat dalam karya-

karya mereka sebagai fragmen-fragmen yang tercecer dan tidak terorganisir dengan 

baik. Namun, mereka mencoba untuk menyatukannya menjadi satu kesatuan yang 

lebih sistematis. Upaya perhatian mereka dalam masalah ini dapat dibagi menjadi tiga 

tingkat: 

1. Tingkat Fonologi  

Studi al-mugāyarah bahasa ini berkaitan erat dengan studi fenomena fonologi. 

Contohnya adalah masalah jar-majrur, pada permukaan ini adalah masalah naḥwu, 

tetapi dibalik itu murni hanya faktor-faktor suara semata. Contohnya adalah: 

خرب   “     ”هذا حجر  ضب 

Secara morfologis  kata  " خرب "  (kharibun) Seharusnya bukan sifat dari  ضب  

(al-dabbu) tetapi dari الجحر (al-jahru) dan hal ini tidak akan membingungkan 

pendengarnya karena jika dikatakan: هذا جحر ضب متهدم maka dalam pernyataan itu 

terdapat penjelasan bahwa itu bukanlah ضب  , Kemudian menyebabkan al-mugāyarah 

linguistik ini adalah faktor fonetik yang bertujuan untuk mencapai keselarasan fonetik 

melalui efek kontiguitas, maka mereka jarkan  الخرب mengikuti jarnya الضب mereka 

menjarkan sesuatu karna kata sebelumnya jar kasrah dengan kasrah, seperti dalam 

kalimat berikut: 

  ) بهم وبدار هيم (
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dan sebagainya52 

Sebagaimana fenomena ini "tidak diragukan merupakan salah satu aspek dari 

variasi/tan-ghim dalam bahasa Arab."53 Variasi ini terjadi antara suara dengan 

mengganti suara dengan suara lain karena alasan menghindari tumpang tindih suara 

yang sama atau menghindari pelemahan, dalam hal ini pula Sibawaih membahas satu 

bab yang ia namakan dengan bab (Ma syudda faubdila makanallaami al-yaau) huruf 

musyaddadah yang kemudian lam fi’il diganti dengan ya` untuk menghindari 

pelemahan, beliau memberi beberapa contoh seperti:  

 تسريت وتظنيت وتقصيت 
Dan aslinya dalam tiga kata tersebut sebelum terjadi penggantian salah satu 

hurufnya dengan huruf yā` adalah  (تقصص    /  تظنن/    تسرر)  Ibnu Sikkit mengatakan 

bahwa asal-usul تسرى الجارية   adalah تسرر    dari السرور lalu mereka mengganti salah satu 

dari hurufر dengan  ب seperti yang terjadi pada kata"  Ini menarik تقضض untuk      تقضى  

perhatian mereka ketika mereka menafsirkan fenomena variasi  dalam masalah yang 

disebutkan oleh para ahli tataba  hasa kuno, di mana mereka mencapai kesimpulan 

bahwa itu adalah masalah yang berkaitan dengan variasi dalam pembacaan Al-Quran 

dan puisi, dan bahwa itu terkait dengan aspek suara dan perkembangan musik yang 

indah, bahwa itu adalah masalah fonetik, di mana kejelasan tercapai, dan ini terbukti 

dalam perkataan Tamam Hassan saat dia membahas pepatah Arab "  هذا جحر ضب " 

(Ini adalah lubang biawak yang hancur).   

Kemudian mereka menggantikan “qarīnah taba'iyyah" yang bersifat 

konseptual dengan petunjuk yang bersifat morfologis dalam ilmu tata bahasa Arab 

 
52Sibawaih, Al-Kitāb. h. 436-437 
53Khalīl Ibāhīm Al Athiyah, Fi Al Bahtsi Al Shauti Al Arabi (Baghdad-Irak: Dār Al Jahidz, 

2010). h. 68 
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yang bersifat leksikal penyebabnya adalah keindahan musik dalam hubungan antara 

kata-kata yang berdekatan dalam perharokat tatabahasa.54 Demikian juga, Mahdi Al-

Makhzumi dalam penjelasannya tentang al-mugāyarah dalam naʼat sababi yang benar, 

seperti pernyataan kita, 

 زارنى رجل كريم خلقه
“Saya dikunjungi oleh seorang lelaki yang mulia akhlaknya” bukanlah naʼat 

(sifat) dan kesamaan dalam i'rāb tidak didasarkan pada keberadaannya sebagai atribut 

yang terikat pada yang sebelumnya karena itu bukan sifat bagi subjeknya, tetapi 

didasarkan pada prinsip pengikutan karena keberdekatan dan al-muwāfaqah 

kesesuaian dalam harakat dan pengikutan yang diperlukan oleh musik dalam bahasa 

untuk mencapai harmoni dalam harakat dan ittibā' karena kedekatan yang merupakan 

metode umum dalam bahasa Arab."55 Kata  كريم itu marfu' karna disangka sebagai na'at 

untuk kata رجل karena keduanya saling berdekatan, namun sebenarnya ia adalah sifat 

untuk kata sesudahnya tetapi karena berdekatan maka disamakan dalam i’rābnya 

dengan begitu kata ini terikat dengan kata yang ada sebelumnya dalam lafal dan terkait 

secara makna dengan kata yang setelahnya. Jar karena sebab berdekatan itu sudah ada 

sejak dulu dalam bahasa Arab, namun sebagian ahli bahasa cenderung mengingkarinya 

di dalam qiraat Al-Quran. Abdul Fattah Al-Hamuz telah mengisyaratkan akan hal itu 

dengan berkata: dan saya tidak sepakat dengan pendapat yang mengingkari al-khafadh 

karena alasan berdekatan dalam qiraat ini dan yang seperti ini, karena dalam Al-Quran 

terdapat beberapa ayat yang mengarahkan untuk mengambilnya sebagai dasar 

 
54Hasān, Al-Lugah Al-Arabiah Mabnāhā Wa Ma’nāhā. h. 23 
55Mahdi Al Makhzūmi, Fī Al Nahwi Al Arabi Qowāid Wa Tatbiq  (Qāhirah Mesir: Syarikah 

Matbuah Musthafa Al Bāb Al Halabi, 1986). h. 188 
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perbandingan yang dipertimbangkan, meskipun ada pendapat yang mengajak untuk 

pembatalannya.56 

Abdul Aziz Matar menunjuk pada fenomena al-tagayur dan maknanya dalam 

segi bunyi, bahwa itu adalah terjadinya perbedaan antara dua suara yang sama dalam 

satu kalimat. Perbedaan ini terjadi dalam kata-kata yang hampir sama, seperti al-

mugāyarah suara menjadi panjang atau al-mugāyarah menjadi salah satu suara mati 

yang mirip dengan suara lembut.57 Tidaklah kaidah-kaidah mukhālafah dalam 

pelajaran ashwat kecuali sebagai salah satu bentuk dari al-mugāyarah yang pada 

umumnya bertujuan untuk menghindar dari kesamaan suara yang ketika harus 

ducapkan secara berurutan akan menimbulkan kesulitan dalam pengucapan, dan oleh 

karena itu fenomena mukhālafah yang disebutkan oleh Ramadhan Abdul Tawab, 

Ibrahim Anis, Abdus Sabur Shahini, dan lainnya termasuk ke dalam bab al-mugāyarah 

antara suara-suara.  

2. Tingkat Morfologi  

Mungkin orang pertama yang menyinggung tentang masalah al-mugāyarah 

adalah Khalil bin Ahmad al-Farāhidi dengan mengatakan: 58 

 ركِن إلى الدنيا واطمأن ... يَ ركُْنُ ركََناا وركَن ي رْ كن ر کونا  
Dalam contoh ini, Khalil menunjukkan al-mugāyarah dalam struktur kata kerja 

tanpa merujuk pada istilahnya. Akar masalah yang diamati adalah al-mugāyarah antara 

dua harakat ain fi'il pada fi’il māḍi dan fi'il Muḍāri' masa lalu serta masa sekarang. Para 

ahli bahasa sepakat bahwa aturan dasar untuk muḍāri’  َفَ عَل, di mana ain-nya atau lam-

 
56Abdul Al Fatāh Al Hamūzi, Al Himlu Alā Al Jawār Fī Al Qur’ān Al Karīm (Riyādh Saudiyah: 

Maktabah Al Rasyad, 1984). h. 51 
57Abdu Al Azīz Matar, Lahnu Al Amāh Fī Al Daui Al Dirāsāh Al Lugawiyah Al Haditsah 

(Bairūt-Libnan: Al Maktabah Al Arabiyah, 1967). h. 213 
58 Al-Farāhidi, Al-Ain. h. 354 
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nya bukan huruf halaq, adalah dengan memberikan perbedaan (al-mugāyarah) dengan 

menkasrahkannya ( ُيَ فْعِل) atau menḍammahkannya ( ُيفعُل). Kesamaan harakat 'ain fi'l 

pada saat māḍi dan muḍāri’ dalam kata ( َفَ عَل) adalah suatu fenomena baru dalam 

bahasa, yang terjadi karena adanya percampuran bahasa-bahasa. Buku Sibawaih 

dianggap sebagai salah satu sumber klasik terbaik yang mengkaji aspek suara dan 

memperhatikan struktur morfologi. Buku ini memberikan pengaruh besar dalam 

banyak studi kontemporer. Dalam pembahasan fenomena ini, perlu merujuk pada 

penjelasan-penjelasan seperti ini, di mana fi'il yang 'ain fi'ilnya sama fatḥah ketika 

māḍi dan muḍāri’ dia katakan itu terjadi karena 'illat shautiyah semata. Beliau 

mengambil contoh fi'il-fi'il yang seharusnya berbeda antara bentuk māḍi dengan 

muḍāri’nya berdasarkan pembadingan, namun yang terjadi justru keluar dari hukum 

mugāyarah, seperti  يأبى  -  أبي , yang mereka samakan dengan يقر  –  قرأ . Sementara  يأبى ini 

memiliki satu bentuk lagi yaitu menjadi seperti   يحسببحسبب  dengan fatḥah atau 

keduanya dikasrah. Kata   َيجبَ   جَب  dan يقَلَى  قَ لَى  ini tidak dikenal kecuali lemah, dan dia 

mengingkari itu pada bangun fi’il-fi'il yang ‘ain atau lam-nya bukan huruf halqi.59 

Sementara Pada bagian yang lain beliau menjelaskan panjang lebar 

pandangannya dalam masalah al-mugāyarah dalam hal tazkir dan ta-nis, beliau 

berpendapat bahwa jama' taksir tidak membeda-bedakan antara mużakkar dan 

muannat, karena itu di dalam fi'il boleh dijadikan mużakkar atau mu-annats, beliau 

berkata: "Adapun nama-nama hewan yang bentuk tunggalnya dijadikan bentuk jama’ 

dengan mentaksirkannya tidak sama seperti nama hewan lain yang dirubah bentuknya 

untuk menunjukkan bahwa dia mu-annats."60 

 
59 Sibawaih, Al-Kitāb. h. 105-106 
60 Sibawaih, Al-Kitāb. h. 36 
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Dan penjelasannya tentang al-mugāyarah dalam masalah bilangan, beliau 

menguatkannya dengan berkata: "Saya bertanya kepada Al-Khalil rahimahullah 

tentang mana yang lebih baik, lalu dia berkata: 

 لأن الاثنی جميع ، وهذا بمنزلة قول الاثنی 
Kami melakukan itu61 

Dan Al-Farrā' menunjuk fenomena al-mugāyarah dalam bab mużakkar dan 

muannaṡ, dan itu terlihat jelas dari perkataannya mengenai qiraat al-hasan : 

 يلتقطه بعض السيارة 
Dengan menyebutkan fi'il karena merujuk ke kalimat, dalam bahasa Arab, jika 

meng-idafahkan mużakkar ke muanntas di mana kata tersebut merupakan fi'il atau 

bagian darinya, maka keduanya dapat dimentahkan dan ditegaskan. Hal ini dapat 

terjadi karena kata kedua sudah cukup tanpa keberadaan kata pertama. Sebagai contoh, 

dalam kalimat " السيارة  تلتقطه " (mobil mengambilnya), kalimat tersebut sudah cukup 

tanpa adanya kata "62."بعض Dalam konteks pembentukan kata kerja, al-Kisai mengacu 

pada al-mugāyarah yang terjadi pada harokat ain fi'il maḍi dan muḍari. Dia 

mendukung pernyataannya dengan mengutip contoh seperti " الراء   بفتح   -  بفلان  حرصت ". 

Meskipun dalam ayat al-Quran, " بمؤمنی  حرصت  ولو  الناس  أكثر  وما ," bentuk yang benar 

untuk " ْنَ قَم" adalah dengan memfatḥahkan huruf qaf, al-Kisai menyatakan bahwa dia 

mengubah bentuk kata kerja tersebut dengan mengubah bunyi huruf qaf menjadi 

kasrah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa al-Kisai memperoleh pengetahuan 

baru, yaitu bahwa pengkasrahan merupakan variasi lain dalam bahasa Arab.63 

Penting untuk dicatat bahwa al-Kisai menunjukkan pemahaman yang 

 
61 Sibawaih, Al-Kitāb. h. 48 
62 Al Farāi, Maāni Al Qur’ān (Bairūt-Libnan: Dar al-Fikr, 2017). h. 37 
63 Muhammad Husain āli Yāsin, Al Dirāsāh Al Lughawiah Al Arabiyah (Bairūt-Libnan: 

Maktabah Al Hayāh, 2014). h. 171-172 
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mendalam terhadap masalah ini dan implikasinya dalam konteks pengajaran tata 

bahasa. Dia bukanlah sekadar pengulang kata kerja berulang kali, melainkan seorang 

ahli yang menyadari kompleksitas isu ini. Dengan tegas, beliau menegaskan 

keberadaan bentuk al-mugāyarah dan mengikuti jejak para pendahulunya. Mungkin 

Ibnu Qutaibah adalah tokoh pertama yang secara khusus menguraikan masalah ini 

dalam bukunya yang berjudul "Ta'wīl Musykil I'rāb Al-Quran," dengan satu bab khusus 

yang diberi nama "Bab Mukhālafati zāhirullafzhi ma'nāhu." Dalam bab tersebut, beliau 

membahas makna kontekstual beberapa konstruksi konstruktif, serta bagaimana bentuk 

kata kerja berbeda dari makna dan arti aslinya (al-musyākalah). Beliau juga membahas 

penggunaan kata umum yang merujuk pada yang spesifik, dan kata jama’ yang 

merujuk pada yang tunggal atau dua, serta bagaimana gabungan dua hal membuat kata 

kerja untuk salah satu dari mereka. Begitu juga, beliau membahas penggunaan kata 

kerja pada struktur masa lalu (maḍi) untuk kata kerja yang berlangsung terus-menerus 

atau di masa depan. Pembahasan lain termasuk iltifat fi al-ḍamir, yaitu perintah untuk 

satu dan dua orang, serta tiga atau lebih dengan perintah untuk dua orang (iltifat fi al-

'adad). Menariknya, Ibnu Qutaibah menyoroti bahwa uslub-uslub ini kadang-kadang 

menyelisihi ketentuan secara zahir dan melibatkan struktur yang berbeda serta 

perubahan permukaan yang terlihat. Studi ini menjadi sangat signifikan dalam 

menafsirkan ayat-ayat al-Quran dan susunan kalimat yang keluar dari ketentuan dan 

kaedah lughawiyah yang telah dibuat oleh ulama naḥwu. 

Ibnu Qutaibah kemudian menambahkan beberapa contoh lain untuk fenomena 

ini antara lain:   ناقة جبار  - نخلة جبارة    -بلدة ميت  dimana pada kalimat ناقة جبار  antara 

sifat dan mauṣūfnya berbeda dalam hal mużakkar-muannaṡnya karena dalam hal ini 

tidak akan terjadi kebingunan. Sementara جبارة نخلة  antara sifat dan yang disifati sama-
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sama muannaṡ dan kemudian mugāyarah ketidaksamaan terjadi pada kalimat بلدميت 
karena tidak dikuatirkan lagi akan terjadi kebingungan antara sifat untuk makhluk 

hidup dan benda mati.64 Begitu juga dengan al-af'āl al-arba'ah: 

 يبَئِسُ(  -ييَئِسُ، بئَِسَ -يَ نْعِمُ، وَيئَِسَ -يحسِبُ، ونعَِمَ -)حَسِبَ 
Kempat huruf ini pada kata kerja yang salim adalah syaz, dan begitu pula fi'il-

fi’il lainnya, karena fi'il mustaqbalnya ialah  يفعل seperti ‘alima - ya'lamu, ‘ajila – 

ya'jalu,  adapaun yang muʼtal ada yang dengan mengkasrahkan pada fi’il māḍi dan 

mudhāri’nya seperti:65  

  يرع  -يثق ، ورع -يرم ، وثق  -ورم 
Pengertian tentang syaz yang dibahas oleh Ibnu Qutaibah dapat diartikan 

sebagai adanya tumpang tindih antar bahasa. Untuk membantah pendapat tersebut, 

dapat merujuk pada pandangan Ibnu Jinni yang menyatakan bahwa orang-orang yang 

hanya mensifati bentuk dan pola-pola kalimat seperti syuzuz semata merupakan orang-

orang yang lemah dalam memahami masalah bahasa. Dalam kesempatan lain, Ibnu 

Jinni menyatakan bahwa topik ini telah membuat beberapa kalangan menjadi lemah 

dalam mengamati dan kurang memahami fenomena bahasa. Mereka cenderung 

menghimpun beberapa kalimat dan menyatakannya sebagai sesuatu yang menyimpang, 

tanpa menjelaskan dengan baik atau menyia-nyiakan hal yang seharusnya dijelaskan. 

Hal ini terlihat dari cara mereka menyebutkan beberapa kalimat seperti ينعم -نعم- 
ومت:تموت -تدوم-ودمت . 

Dan mereka juga mengatakan itu pada kata-kerja yang ‘ain fi'il atau lam fi'ilnya 

bukan huruf halqi seperti:   يسلا يقلي  -  سلا   Sedangkan Ibnu Durustuwaih 66 ,قلى 

 
64 Ibnu Qutaibah, Ta’wil Musykil Al Qur’ān, 1st ed. (Qāhirah Mesir: Markaz Al Ahrām, 2014). 

h. 23 
65 Ibnu Qutaibah, Adab Al Kātib (Qāhirah Mesir: Dar al-Fikr, 2008). h. 313 
66Jinnī, Al Khasāish. h. 374 
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dalam syarah Al-Fasih mensinyalir fenomena ini, dia katakan bahwa حسب  يحسب 
sama seperti يعلم-علم , karena bagian dari bab yang sama  dan itu sebaliknya, maka 

tidak sesuai dengan contohnya, sedangkan يحسب dengan menkasrahkan pada 

muḍāri’nya merupakan satu varian bahasa, seperti ورم يرم dan diantara mereka ada yang 

mengatakan:67 حسيب  –  يحسب seperti   ضرب يضرب   disini penekanan ditempatkan 

pada isu percampuran bahasa, karena itu mengungkapkan hakikat al-mugāyarah serta 

menjelaskan kaidah bahasa yang menjadi acuan pola-pola bahasa. Ibnu Khalawaih 

mengutip bahwa di dalam kalam bangsa Arab tidak ada يفعل  فعل   yang tidak ada huruf 

halqinya melainkan hanya sepulah yaitu:68 يجني-  وسلى جنى   / يقلى  قلى   / يأبى  أبي 
تبض   -وعضضت تعض  - وخظى يخظى  -يسلى يقنظ  -وبضضت  يعشى   -وقنظ  وعشى 

  وركن يركن
Ibnu Jinni berpendapat ketika menafsirkan terjadinya perbedaan (mugāyarah) 

antara dua harakat ain fi'il māḍi dengan ain muḍāri’nya untuk menunjukkan adanya 

perbedaan waktu: hal itu karena isyarat untuk menunjukkan mesti ada perbedaan 

bentuk māḍi dengan bentuk muḍāri' karena tujuan dari adanya al-mugāyarah bentuk 

ini dibuat tidak lain untuk menunjukkan perbedaan zaman, maka untuk masing-masing 

masa atau waktu dibuat bentuk yang berbeda-beda, dan semakin besar perbedaan yang 

terjadi maka semakin kuat pula kekuatan dilalahnya terhadap masa dan dia 

menambahkan satu jalan keluar untuk ṡulāṡi madhmum al-'ain atas ketentuan ini, 

bahwa alasannya kembali pada ketiadaan ta'diyah fi'il dari jenis ini, beliau 

mengisyaratkan tentang terjadinya al-mugāyarah pada faa al- muḍāri’ (dari yang 

seharusnya sukun), ia berkata: “jika kamu katakan bahwa ada kita dapati dalam fi'il 

 
67Assayuti, Al Mazhar Fī Ulūm Al Lugah Wa Anwāihā (Qāhirah Mesir: Dār Ihyā Al Kutub Al 

Arabiyah, 1998). h. 264-265 
68Abu Abdilah Husain Bin Ahmad Bin Khālawi, Laisa Fī Kalam Al Arabi (Makkah Al-

Mukarramah Saudiyah: Darul Haq, 1979). h. 28-29 
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ṡulāṡi yang mana harakat 'ain-nya sama ketika māḍi dan ketika muḍāri’, dan itu bab 

يظرف :contoh (فَ عُلَ ) / ظرف  يكرم   ,semuanya itu ketika muḍāri’ faa-nya sukun كرم 

adapaun kesamaan harokat ain-nya itu karena ṡulāṡi, tidakkah kalian lihat bahwa fi'il-

fi'il tersebut ghair muta'addi, dan kebanyakan bab ( َفَ عَلَ وفَعِل) muta’addi, maka ketika 

yang ini berbeda dari dua bentuk ini yang mana dua bentuk ini lebih banyak dan lebih 

dominan maka dibuatlah perbedaan yang akan menjadi pembeda antara fi'il-fi'il 

tersebut dari dua bentuk yang dominan ini yaitu dengan menyamakan harokat ain-nya 

dan membedakan harokat ain keduanya.69 Ibnu Al-Qatha berbicara tentang sebagian 

contoh-contoh yang terjadi al-mugāyarah dalam bentuknya dan beliau 

memasukkannya ke dalam varian bahasa Arab atau memasukkannya ke bagian yang 

syaz, atau nudrah (jarang) dan beliau tidak mencatatkan bahwa itu taghayur.70  

Sementara Az-Zamahsyari mengatakan bahwa يركن - أبي يأبى  ini syaz  وركن 

dengan alasan bahwa bentuk ini bukan dalam bentuk yang menuntut adanya perbedaan 

antara bentuk māḍi dengan muḍāri’.71 Ibnu As-Syajari memaparkan fenomena 

kebahasaan dalam bangun sighat ( ُيفعَل) dari (فعَل) ini  dalam perkataanya: "Dan 

perkataan mereka أبي يأبى    satu dari sekian bentuk yang menyimpang dari bentuk standar 

karena ada dalam bentuk  فعَل  يفعَل  dengan 'ain maftuh pada fi'il māḍi dan fi'il muḍāri’ 

dan ain ataupun lam-nya bukan pula huruf halqi, bentuk standarnya ialah (يأبى) sama 

seperti ( يأنى); dan  alasanya atau illatnya ada dua yaitu pertama  bahwa mereka 

memperlakukannya seperti kata (منع) karena dua kata  ُالِأبَاءdan  المنع memiliki arti yang 

sama, maka mereka perlakukan sama, seperti mereka memperlakukan (يذر) sama 

dengan (يدع) karena kedua kata itu memiliki makna yang sama dan walaupun di dalam 

 
69Jinnī, Al Khasāish. h. 376-377 
70Ibnu Al Qathā’, Kitāb Al Afāl (Bairūt-Libnan: Dār Al Mārif, 2009). h. 11-14 
71Al-Zamaksyari, Al Mufashal Fi Ilmi Al Arabiyah  (Bairūt-Libnan: Dār Ihyā Al Ulum, 2009). 

h. 331 
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kata  يذر  tidak ada huruf halqi.72  

Ibnu Ya'isy dalam Syarḥ al-Mufaṣal memberikan penjelasan rinci tentang 

klasifikasi fi'il ṡulāṡi dan merincikan bentuk-bentuk ṡulaṡi mujarrad: فَعِلَ -فَ عُلَ -فَ عَل  

untuk setiap bentuk fi'il muta'addi dan gair muta'addi. Contoh-contoh diberikan untuk 

setiap bentuk, termasuk bentuk muḍāri’nya. Adapun bentuk  َيَ فْعَلُ -فَ عَل  bukanlah bentuk 

asli, dan untuk memiliki bentuk ini, syaratnya adalah ain atau lam-nya salah satu dari 

huruf halqi, seperti ء -ه-ح-ع-خ-غ, kecuali pada kata seperti 73.أبي  يأبى-  وركن يركن Ibnu 

Ya'isy menunjukkan bahwa kesamaan pada harakat ain fi'il, baik pada fi'il maḍi 

maupun fi'il muḍari', hanyalah bentuk dari interferensi bahasa semata. Dengan ini, dia 

mendukung pandangan para pendahulunya tentang al-taghayur yang terjadi antara dua 

bentuk ini. Al-Radi membahas masalah al-mugāyarah, dan diketahui bahwa standar 

untuk muḍāri’ ل  adalah dengan memfatḥahkan 'ain-nya. Ada empat kata kerja yang  فع 

mendekati standar tersebut dan dapat dikasrahkan atau difatḥahkan, yaitu:  حسيب
ييَئِسُ -وَيئَِسَ  -يبَئِسُ -يحسب، ونعم ينعم، بئَِسَ  . 

Disamping itu ada fi'il yang termasuk al-miṡal al-wawi yang tidak difatḥahakan 

pada muḍāri’nya yaitu:  ُوَليَ يلَِى  - ورمَِ يرَمُِ   -وَفِقَ يفَِقُ   -وَمِقَ يِْقُ   -وَثقَِ يضثِقُ   - ورِثَ يرَِث - Dan 

ada pula yang di kala muḍāri’nya difatḥahkan, yaitu dua fi'il berikut: وبق يبق   - ورَی يرى . 

Fi'il-fi'il tersebut diatas dibina di atas kasroh demi terwujudnya satu alasan/illat untuk 

membuang huruf و sehingga menjadi ringan diucapkan. Ar-Ridha menambahkan 

beberapa contoh bentuk fi'il, sebagai contoh: فضِل يفضل / نعم ينعُم seperti يفعل  فعل . Dan 

demikian pula طاح يطيح / تاه يتيه: Dan semisalnya al-mu’tal al-ajwaf  يفعل-فعل  ghair al-

halqi, contoh: ركن يركن / قلى يقلي / سلا يسلا / فقط يقنط / شجا يشجي / وعسا يعسى. 

Di sini, ia menjelaskan kesamaan harokat ain-fi'il pada saat māḍi dan muḍāri’ 

 
72Ibnu As-Sajari, Amāli Ibni Sajari (Bairūt-Libnan: Dār Al Ma’rifah, 2009). h. 138 
73Ibnu Yaisy, Syarh Al Mufashal (Bairūt-Libnan: Dār al- Maʻārif, 2001). h. 152 
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terjadi karena tadakhul al-lughaat, Karena pendapat ini menghendaki bahwa pada 

dasarnya harus ada perbedaan dan perubahan pada harokat-harokat bangunan kata 

kerja.  

Al-Aini menyebut bahwa  ُكرُمَ يكرُم tidak termasuk al-dā’im (dinamakan dā-im 

karena perbedaan harokat fi’il māḍi dan muḍāri dan perbedaan itu menunjukkan 

kekuatan dan kekuatan menunjukan keaslian) karena ia tidak datang kecuali pada sifat 

dan predikat, dan demikian pula dengan tidak termasuk bagian dari ad-daim karena 

sedikit dan Al-Aini merujuk kesamaan harokat fi’il māḍi dan muḍāri pada (فعل ) ( 
قلي يقلي   /بقي يبقى / فني يفني   merupakan lahjah sebagian bangsa Arab,  adapun (يفعل  

merupakan lughāt thayyi mereka menggantikan kasrah dengan  fatḥah.74 Sementara 

As-Suyuthi di dalam mazharnya menukil perkatan Ibnu Drustuwaih mengenai masalah 

ini, Ibnu Drustuwaih di dalam Syarh al-Fashih Qaul umum حرصِت dengan kasrah 

 merupakan bahasa yang dikenal dan benar namun di kalangan penutur fashih أحرص

sedikit, para penutur fashih mengucapkan dengan fatḥah pada fi’il māḍi dan kasrah 

pada mustaqbal.75 sementara Abu Hatim As-Sijistani menjelaskan fenomena al-

mugāyarah dengan membawanya ke makna dalam masalah ta'niṡ/tażkir, As-Sijistani 

menyebut bahwa At-Tuzi bertanya kepadanya tentang yang dia buat dalam kitab al-

mużakkar wa al-muannaṡ, ketika dia bertanya tentang kalimat firdaus, apakah 

mużakkar atau muannaṡ, beliau menjawab mużakkar, lalu At-Tuzi berkata, Allah 

berfirman:  َهَا خٰلِدُوْن  هُمْ فِي ْ
 .الَّذِيْنَ يرَثُِ وْنَ الْفِرْدَوْسَ 

As-Sijistani mengatakan: ayat itu untuk kata الجنة, lalu beliau katakan: “Ya 

Gafil! tidakkah kamu mendengar orang-orang berkata: الأعلى الفردوس   saya ,أسالك 

 
74Badr Al Rudin Mahmud Bin Ahmad Al Aini, Syarh Al Murāh Fi Al Tasrif (Baghdad-Irak: 

Matba Al Rasyid, 1990). h. 43 
75Assayuti, Al Mazhar Fī Ulūm Al Lugah Wa Anwāihā. h. 215 
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jawab: "Ya Naim kalimat al-a’la di sini dalam bentuk afʼal bukan  fa'la (الفعلى), dan 

usaha para ahli bahasa masih tetap berlanjut dalam upaya menjabarkan  fenomena 

mugāyarah guna menjelaskan dan menguraikan beberapa masalah kebahasaan seperti 

mużakkar-muannats,76 Ibnu Faris menulis satu pasal mengatakan begini: Pasal ini 

membahas berita tentang kejadian yang terjadi bukan pada manusia tetapi dalam 

bentuk pemberitaan sesuatu yang dilakukan manusia,77 misalnya firman Allah 

subahanahu wata'ala: إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين, yang 

artinya: “Sesungguhnya aku melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, aku melihat 

semuanya sujud padaku.”, lalu contoh lain: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم, yang artinya: 

“Hai semut! Masuklah kedalam tempat tinggal kalian.”, dan contoh lain:   لو كان هؤلاء
 yang artinya: “Kalau berhala-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak ,آلهة ما وردوها

masuk neraka”. 

Ibnu Faris telah menghimpun bukti-bukti dari Al-Quran untuk menjelaskan 

peran dan urgensi makna dalam  membentuk fenomena ini tanpa memberi komentar, 

dan dengan ini ia sependapat dengan Ibnu Qutaibah. Beliau menunjukkan tempat lain 

dengan mengatakan “jika lafaz muṡanna atau jama' digunakan untuk mufrad atau 

wahid maka itu semuanya adalah majaz”, dia menambahkan: dan termasuk hal yang 

biasa dalam bahasa Arab menyebut kata jama’ untuk merujuk makna tunggal atau 

muṡanna. seperti firman Allah: وليشهد عذا بهما طائفة من المؤمنی, yang artinya: “Dan 

hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang 

yang beriman”. Yang dimaksud satu atau dua orang, juga di dalam ayat yang lain:  

 فقد صغت قلوبكما
 

76Abu Hatim Sahl Bin Al Sajistāni, Muhammad, Al Mudzakkar Wa Al Muannast (Damaskus 

Suriah: Dar al-Fikri, 2014). H. 164 
77Ibnu Faris, Al Shāhabi Fi Fiqh Al Lugah Al Arabiyah Wa Masāiluhā Wa Sunan Al Arab Fi 

Kalāmihā (Bairūt-Libnan: Maktabah Al Maārif, 1993). h. 191 
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Qulub untuk menunjuk qalban, kemudian firman Allah: 

 بم يرجع المرسلون 
Sedangkan yang dimaksud satu orang rasul, sebagaimana dinyatakan dalam firman 

Allah 

 إرجع إليهم 
Setelah itu beliau menempuh jalan lain yang berbeda dari  yang sebelumnya 

ketika dia membicarakan masalah tazkir dan ta’nis di dalam masalah sini beliau tidak 

menyebut al-tagayyur tetapi ta'addud al-lugat, antara lain perbedaan dalam hal tazkir 

dan taknits,    هذه البقرة  dan ada yang mengatakan  diantara bangsa Arab ada  هذ البقر   

yang mengatakan,   النخل dan ada yang mengatakan هذه  -didalam Al ,   النخل   هذ  

Qur`an Allah berfirman:  

نَا    اِنَّ الْبَ قَرَ تَشٰبَهَ عَلَي ْ
Yang dapat di pahami dengan jelas bahwa makna kata memiliki peran yang 

menonjol terhadap eksistensi fenomena ini di dalam tabiat bahasa, untuk sebuah makna 

dibuat tarkib dan gaya bahasa yang berbeda-beda, karena pemilik bahasa menjadikan 

perubahan dan perbedaan ini (al-tagayur) untuk makna tertentu, dan dengan itu pula 

mereka menjelaskan perbedaan- perbedaan yang terjadi di dalam tarkib atau susunan 

kalimat. 

Pembicaraan pakar bahasa modern dalam membahas fenomena al-mugāyarah 

khususnya dalam tingkatan ṣarf, hampir tidak keluar dari lingkaran pembicaraan pakar 

bahasa klasik, tidak ada hal yang baru yang menonjol yang mereka tambahkan, karena 

mereka hanya mengikuti metode mereka dan menapak jalan yang sama, dan mereka 

menyederhanakan pembicaraan mengenai fenomena ini ketika mereka membahas 

pelajaran tentang al-tadakhul al-lugawi interverensi bahasa, ketika Abdul Khalik 
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Adhimah menulis satu pasal tentang al-tadakhul al-lugawi dalam bukunya Al-Mughni 

fi Tashrif al-Af'al, beliau membahas tentang lafaz-lafaz yang telah disebut oleh ulama-

ulama masa lalu dan mengklasifikasikannya ke dalam bab tadakhul al-lughaat fi 

abniyati al-fi'l al-māḍi, dimana bentuk muḍāri’nya ada dalam satu ketentuan seperti 

misalnya /  لفضِ  طنِ ق  yang berada dalam dua bab dengan ain maftuhah atau maksurah, 

dan bentuk muḍāri’ pertama datang dari dua bab  َنَصَر dan علِم jika dikatakan bahwa 

untuk yang pertama bisa kasrah atau fatḥah, maka salah satu bentuk muḍāri’ kedua fi'l 

itu tumpah tindih dengan yang lain dalam bentuk māḍi-nya, maka dalam bentuk dan 

kedua muḍāri’ ini terjadi tadakhul lughawi.78 

Khouri Don Hana menulis tentang masalah interverensi antara dua bahasa pada 

fi'il ṡulāṡi. Dalam bahasannya terdapat pembicaraan tentang mugāyarah sekalipun dia 

tidak menyebutnya secara jelas dari sisi ini atau secara jelas menyebut lafal-

Mugāyarah, kecuali bahwa ingin mengatakan bagian kata kerja yang sama bentuknya 

pada fi'il māḍi dan muḍāri’ itu hanya terjadi karena interverensi bahasa karena yang 

seharusnya adalah berbeda, dan dia membuat beberapa contoh untuk itu dengan disertai 

penjelasan tentang pendapat ulama-ulama bahasa klasik secara ringkas79 dan ulama 

mutakhir yang mencoba membahas permasalahan ini antara lain Ibrahim Anis yang 

telah menulis penelitian seputar al-fi'lu al-ṡulāṡi, atau dengan bentuk lebih rinci kaitan 

antara fi’il māḍi al-ṡulāṡi dengan bentuk muḍāri’ 'nya, beliau menyebut satu persatu 

fi'il ṡulāṡi yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim dan fi’il ṡulāṡi yang ditulis dalam Al-

Qamus Al-Muhith, māḍi dan muḍāri’, beliau mengisyaratkan dalam studi ini tentang 

hubungan yang mengaitkan bentuk fi'il māḍi ṡulāṡi dan muḍāri’-nya di mana pola-pola 

 
78Adhimah, Al Mugnī Fi Tashrīf Al Af’āl. h. 160-161 

 79Don Hanā, Tadākhul Al Lugataini Fi Al Fi’li Al Tsulasi (Bairūt-Libnan: Dar al-Maarif, 2000). 

h. 423-526 
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bahasa tersebut ini sebagian besarnya membentuk satu kaidah sautiyah yang dia 

namakan (al-mugāyarah) sambil mengisyaratkan tentang definisinya dengan 

mengatakan: Jika harokat ain pada fi'il māḍi fatḥah maka pada fi'il muḍāri’nya akan 

berubah menjadi dhommah atau kasrah, ḍammah dan kasrah sama-sama dalam 

karakter suara yang sama, sedangkan harokat fatḥah memiliki karakter yang lain 

tersendiri.80 

Beliau mereferensikan terjadinya fenomena ini ke beberapa alasan gaya bahasa 

atau lahjah dan beliau menjelaskan bahwa kabilah-kabilah Badui lebih 

mengedepankan bab (نصر) sedangkan masyarakat madaninya lebih memilih bab 

 atau dalam bahasa generasi awal dapat dikatakan bahwa suku Tamim dan yang ,(ضرب )

mengikuti jejaknya dari kabilah-kabilah padang pasir lebih mengedepankan bab (نصر) 
sementara mayoritas kabilah Hijaz yang lebih maju lebih mengedepankan bab ( ضرب). 

Pada bagian lain dia menjelaskan ini dengan berkata: Suku-suku Badui lebih cenderung 

menggunakan ḍammah sementara suku-suku yang lebih terbuka dan maju cenderung 

ke kasrah, dan dalam studinya ia menyimpulkan bahwa statistik menunjukkan bahwa 

huruf-huruf tenggorokan mempengaruhi tanda fatḥah, dan ini mengarah pada adanya 

bab (فتح) yang berhubungan dengan (كرُم) yang merupakan bagian  dari bab  ( نصر   ) dan 

bukan bab yang mandiri, terjadi perubahan dari harakat ‘ain pada saat māḍi dari tanda 

fatḥah menjadi tanda ḍammah guna menunjukkan bahwa makna kata tersebut telah 

berubah menjadi naluri dalam diri pembicara atau sebagai ungkapan 

kekaguman/keheranan, Dia juga menambahkan bahwa fi'il māḍi yang pada bentuk 

asalnya ain-nya kasrah akan menjadi fatḥah pada saat muḍāri’, hal ini disebabkan oleh 

 
80Ibrahim Anis, Manhaj Al Ihsā Fi Al Bahsi Al Ilmi (Yordania: Majalah Kulliyah ādab Al 

Jāmiah Al Urduniyah, 1987). h. 20 
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mugāyarah juga. Istilah yang digunakan untuk hal ini adalah bab ( َِفرَح).81  

Dalam pembicaraannya tentang bagaimana mengambil satu bentuk kata dari 

kata lain, istilah mugāyarah (perubahan) muncul lagi sebagai salah satu prinsip dan 

kriteria yang digunakan oleh ahli bahasa dalam proses pembentukan bentuk kata dan 

dia menunjuk bahwa aturan fonetik modern membuat tanda ḍammah dan tanda kasrah 

yang merupakan suara-suara yang sempit disambut dengan tanda fatḥah yang 

merupakan suara yang terbuka, Jadi jika ingin membedakan antara kata lampau/māḍi 

dan kata kini/muḍāri’ maka gunakan tanda ḍammah atau tanda kasrah untuk yang 

pertama dan untuk fi'il muḍāri’ dengan tanda fatḥah atau sebaliknya. Anis 

mengomentari tentang kata kerja yang memiliki huruf halqi (tenggorokan) seharusnya 

kata- kata tersebut maftuh al-'ain pada bentuk kata kerja muḍāri’, kecuali ada beberapa 

pengecualian di mana kata-kata tersebut memiliki kasrah atau tanda ḍammah seperti: 

 Anis juga mengatakan bahwa kata-kata tersebut dalam يَ قْعُدُ   dan   يَ نْزعُِ   dan ينكيح  

bentuk lampaunya  bukanlah sistem bahasa Quraisy yang khas, tetapi lebih mirip 

dengan sistem bahasa yang berbeda dari dialek Quraisy yang menjadi bahasa Al-Quran 

pada sebagian besar aspek linguistic kemudian dia pun mengatakan di tempat lain 

bahwa ini adalah pengecualian yang langka, biasanya pengecualian ini disebabkan oleh 

kata kerja yang berasal dari dialek atau sistem bahasa lain yang tunduk pada aturan 

yang berbeda, oleh karena itu, kata kerja sebelumnya seperti (نكح) dan (رجع) termasuk 

dalam dialek yang berbeda dan bukan dalam dialek khusus yang digunakan dalam Al-

Quran82  

  Al-Muthallibi juga berpendapat sama namun beliau menambahkan bahwa hal 

 
81Ibrahim Anis, Min Asrār Al Lugah (Qāhirah Mesir: Maktabah Al Injilu Al Misriyah, 1966). 

h. 61 
82Ibrahim Anis, Fi Al Lahjah Al Arabiyah (Qāhirah Mesir: Matba’ Al Fanniyah Al Haditsah, 

2009). h. 171 
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tersebut tidak hanya terbatas pada lahjah lama akan tetapi masih ada di dalam lahjah 

modern, dia berkata: Kabilah-kabilah Arab berbeda-beda ketika mengucapkan ain fi'il 

menurut kecenderungan fonetik masing-masing kabilah, dan fenomena ini masih 

sangat jelas tetap ada di dalam lahjah modern, lahjah masyarakat pedesaan di bagian 

selatan Iraq lebih cenderung mengkasrohkan ain fi'il muḍāri’ mereka melafalkan 

 يأكُلُ  - يسكُت   dan dalam lahjah Baghdad dengan dhommah   يعَقِدُ  – يأكِلُ  - يسكِت  
 hembusan pada suara huruf qaf,83 kemudian beliau mengakhiri pembicaraan يعَقُدُ  –

pada poin bahwa harokat ain fi’il muḍāri’ tidak selalu sama di dalam lahjah masyarakat 

Arab dan bahwa orang-orang dulu tidak mempermasalahkan hal ini dan bahwa 

penklasifikasian bab-bab fi'il adalah hasil pekerjaan pemerhati bahasa ketika mereka 

menghimpun bahasa dan menyusun muʼjam dia berkata: Apa yang disebut oleh Ibnu 

Jinny sebagai tadakhul tidaklah termasuk ke dalam bagian ini melainkan hasil dari 

pekerjaan pemerhati bahasa ketika membuat tulisan tentang bahasa dan mengada-

adakan bab-bab fi'il, mereka mencampuradukkan pengucapan fi'il-fi'il ini oleh suku-

suku dan masyarakat yang berbeda-beda, kemudian Abdul Ghaffar Hilal mengikuti 

jejak Ibrahim Anis dan mengutip perkataan Anis bahwa salah satu dari tiga prinsip 

yang harus diterapkan dalam mempelajari bentuk kata adalah hukum mukhālafah 

menuntut bahwa kata kerja dalam bentuk muḍāri’ dari ( َفعِل ) dengan kasrah kasrah ain 

dan   يفعل ain maftuh.84 Munirah Al-Alula membuat tulisan khusus yang diberi judul 

 membahas sisi-sisi bentuk interverensi bahasa di ,التداخل في اللغات دراسة لغوية قرآنية

dalam qiraat Al-Qur`an, dia  mengingatkan ke pada asal terjadinya perbedaan antara 

bentuk fi'il māḍi dengan muḍāri’ dari segi perubahan harakat ‘ain masing-masing fi'il, 

 
83Gālib Fādhil Al Mathlabi, Lahjah Tamim Wa Atsaruhā Fi Arabiyah Muwahhadah (Baghdad-

Irak: Atsāqāfah Iraqiyah, 2009). h. 176-177 
84Abdu Al Ghaffar Hāmid Hilāli, Al Lahjāh Al Arabiyah Nasyatan Wa Tathawwuran (Qāhirah 

Mesir: Matba Al Jabalāwi, 1993). h. 59 
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dan jika harakat ‘ain sama dalam kedua bentuk fi'il maka itu termasuk ke dalam bab 

tadakhul al-lughat.85  

Saifuddin Fuqara membuat satu penelitian di dalamnya ia kumpulkan pendapat 

dan pandangan ulama mengenai alasan keluarnya sebagian pola bahasa yang bukan 

halqi menjadi kaidah mugāyarah. Hal tersebut beliau jelaskan dengan interverensi 

antar berbagai macam lahjah disertai alasan dan faktanya dan dia mengkaji terjadinya 

perubahan bentuk-bentuk fi'il māḍi dari sisi fatḥah al-ain, kasrah al-‘ain atau ḍamah 

al-'ain dan akibat yang muncul terhadap bentuk fi'il muḍāri’ beserta perubahan yang 

akan terjadi pada harokat ain fi'ilnya dan perbedaan penggunaan bahasa dalam aspek 

al-mugāyarah, beliau telah membatasi pola-pola bahasa yang dikategorikan oleh para 

pakar bahasa sebagai bentuk yang tidak standar dan dia mengatakan bahwa hal ini bisa 

dikatakan sebagai fenomena perkembangan bahasa yang terjadi sebagai akibat dari 

interaksi antar bahasa dan interverensi satu bahasa dengan bahasa lainnya pada saat 

penggunaan, dia juga menunjuk kata-kerja yang lain yang jumlahnya banyak yang 

tercantum di dalam mu’jam dan kamus dan ulama-ulama zaman dahulu belum pernah 

membicarakannya, dan ini bisa dijelaskan dengan interverensi bahasa, dan dia adalah 

pola-pola yang ditegaskan oleh penggunaan bahasa di dalam qiraat-qiraat, syair dan 

kalam bangsa Arab.86 

3. Tingkat Sintaksis 

Sibawaih mengatasi isu ini dalam konteks pengagungan dan pujian, dengan 

menyatakan bahwa penggunaan konstruksi taʼẓim dan al-madh (pengagungan dan 

pujian) berkaitan dengan bagaimana ungkapan tersebut ingin ditangani. Jika ungkapan 

 
85Munirah Binti Sulaiman Al Alulā, Al Tadhākhul Fi Al Lugāh Dirasāh Lugawiyah Qur’aniya 

(Mekkah: Jāmiah Ummu Al Qurā, 1427). h. 725-800 
86Saifuddin Tahā Al Fuqarāi, Tadhākhul Allahjāh Wa Astaruhu Fi Tafsiri Al Syudzuzi Fi Bināi 

Al Fi’li Al Mudhāri (Bahrain: Jamiah Bahrain, 2003). h. 13, 19, 22, 41, 44. 
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tersebut diinginkan untuk digunakan sebagai sifat atau atribut, maka diterapkan dalam 

bentuk awalnya. Namun, jika keinginan adalah memisahkan elemen-elemen tersebut, 

dapat dijadikan sebagai awal kalimat (mubtada`). Sebagai contoh, ungkapan "   لله،  الحمد
هو  الحميد " dapat digunakan untuk menunjukkan keterkaitan dua unsur tersebut, 

sementara jika tujuan adalah memisahkannya, kalimat dapat dimulai dengan " لله  الحمد " 

sebagai mubtada`. Sibawaih juga mencatat bahwa pemilihan antara kedua pendekatan 

ini bergantung pada apakah informasi tersebut sudah dikenal oleh pendengar atau 

belum.  

Dia juga menjelaskan bahwa dalam konteks pujian dan sanjungan, dapat 

digunakan konstruksi tersebut untuk memberikan pujian yang tidak terlihat secara 

langsung, namun menciptakan makna pujian dengan menyusun kalimat dengan cara 

tertentu. Misalnya, ungkapan "الخبيث الفاسق  زيد   menunjukkan adanya makna "أتاني 

pujian yang tersembunyi dalam susunan kalimat, walaupun tidak secara langsung 

dinyatakan. Sibawaih menggarisbawahi bahwa ini terkait dengan keberlangsungan 

makna, bukan untuk membatalkan informasi yang telah diketahui atau dipungkiri. 

Sementara itu, Sibawaih juga mencatat adanya al-tagayyur al-lugawi (perubahan 

linguistik) yang terjadi dalam susunan kata-kata, contohnya dalam pasangan kalimat 

" ولا بخيلا  -ليس زيد بجبان   " yang menunjukkan adanya perbedaan dalam penggunaan kata-

kata di berbagai konteks. 

Dengan memaparkan al-tagayyur al-lugawi, Sibawaih menyiratkan adanya 

variasi dalam struktur bahasa yang terjadi ketika dua kata ditempatkan berdampingan, 

menggambarkan situasi di mana kata-kata tersebut seolah-olah menjadi satu kesatuan. 

Sebagai contoh, dalam kalimat "هذا جحر ضب خرب," Sibawaih menekankan bahwa 

struktur kalimat menciptakan kesan kata-kata tersebut seolah-olah membentuk satu 
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kesatuan, bukan seperti pada kalimat "هذا حب رمان" yang menjelaskan bahwa delima 

adalah miliknya, tetapi bijinya adalah kepunyaannya.87 

Menurut Al-Farra, ketika orang Arab menyatakan atribut atau sifat yang 

berlawanan, tujuannya adalah menciptakan kondisi baru di mana atribut tersebut tidak 

lagi terikat dengan yang awalnya.88 Dalam Al-Kamil, contohnya, jika seseorang 

mengatakan, "جاءني عبد الله الفاسق الخبيث" yang artinya: “Abdullah yang fasik dan jahat 

datang kepada saya”, hal itu tidak akan diucapkan kecuali jika orang tersebut 

sebelumnya mengetahui bahwa Abdullah tersebut memiliki perilaku yang buruk. 

Dalam konteks ini, penambahan kata-kata seperti " أعنى" atau kata lain yang serupa, 

seperti "أذكر", menjadi lebih efektif dalam menyampaikan cacian. Metode ini 

digunakan ketika atribut atau sifat ditempatkan pada posisi subjek atau isim, baik dalam 

konteks pujian maupun cacian.89  

Dalam bab ini, Ibnu Jinni menyampaikan bahwa dalam bahasa Arab, terdapat 

kecenderungan untuk menggantikan bentuk rafa' dengan naṣab atau sebaliknya, 

dengan tujuan menciptakan perbedaan jenis kalimat secara jelas. Menurut Al-Jinni dan 

Ar-Radhi, fenomena perubahan kata sifat dari kata yang disifati (mugāyarah) harus 

memenuhi dua syarat. Pertama, penggunaan qaṭ’u dapat diterapkan dengan syarat 

bahwa atribut tersebut bukan untuk tujuan penegasan. Kedua, pendengar harus 

mengetahui bahwa subjek yang dibicarakan memang memiliki sifat sebagaimana yang 

diungkapkan, dan ini harus diketahui oleh pembicara. Jika pembicara tidak mengetahui 

hal tersebut, maka perubahan tersebut hanya boleh dilakukan jika terdapat kebutuhan 

khusus, seperti memberikan atribut pada subjek dengan atribut yang tidak diketahui 

 
87Sibawaih, Al-Kitāb. h. 248-250, 436. 
88Al Farāi, Maāni Al Qur’ān. h. 105 
89Abu Al Abās Muhammad Bin Yazid Al Mubarrad, Al Kāmil Fi Al Lugah Wa Adab (Bairūt-

Libnan: Muasasah Risālah, 2016). h. 784 
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oleh lawan bicara sebelumnya, tetapi atribut tersebut membawa konsekuensi adanya 

atribut lain.90 Sebagai contoh, dalam kalimat "َالمبجل مررت بالرجل العال" yang berarti "Saya 

melewati seorang pria yang berilmu dan dihormati," penggunaan qaṭ’u pada atribut 

kedua diperbolehkan karena kebanyakan orang berilmu akan dihormati.91  

Ibnu Hisyam mencermati masalah mugāyarah dalam bab al-Qaṭ’u dengan 

menyatakan bahwa sifat yang diketahui subjeknya dapat di-qaṭ’u dengan benar atau 

hanya sebatas tuduhan. Sifat tersebut bisa di-rafa'kan dengan mentaqdirkan (هو) atau 

di-naṣabkan dengan taqdir (أعني) atau (أمدح) atau (آدم) atau (أرحم). Contoh bentuk 

mugāyarah dalam qiraat Yahya bin Witsab pada ayat: 92.إن الله هو الرزاق ذو القوة المتی 
Yahya bin Witsab memilih menghafal al-matin dan menjadikannya atribut dari 

al-quwwati, meskipun secara lafal kalimat ini mu-annats. Ibnu Hisyam juga 

memberikan contoh dengan kata الحبل dan menjelaskan bahwa yang menjadi pegangan 

adalah makna kalimat.93 Dalam hal ini, terdapat argumen lain, yaitu kalimat tersebut 

di-jar berdampingan dengan kata yang majrur.  

Selain itu, Al-Mazini mengemukakan bahwa mugāyarah termasuk dalam bab 

pengulangan lafaz di dalam fi'il, seperti menyapa lawan bicara tunggal dengan lafaz 

muṡanna. Hal ini digunakan untuk menunjukkan perhatian dan urgensi dari masalah 

yang sedang dibicarakan. Az-Zauzani, dalam penjelasannya terhadap syair Imri’il 

Qais: فحومل الدخول  بی  اللوى  يسقط  وَمَنزلِِ  حَبيِبٍ  من ذكرى  نبك   menyatakan bahwa ,قفا 

mugāyarah juga dapat berupa pengulangan lafaz di dalam fi'il, khususnya ketika 

 
90Ibnu Al Jinni, Al Muhtasab Fi Tabyin Wujuh Syawādz Al Qiraāh Wa Al Idah Anhā (Qāhirah 

Mesir: 198, 2009). h. 198 
91Ridha Al Diin Muhammad Bin Hasan Al Astarābādzi, Syarh Syāfiah Ibn Hājib (Bairūt-

Libnan: Dār Al Kutub Al Ilmiah, 2015). h. 346 
92Ibnu Hisyam, Qathru Al Nadā Wabil Al Shadā (Bairūt-Libnan: Muassasah Al-Risālah, 2009). 

h. 288 
93Al Sajistāni, Muhammad, Al Mudzakkar Wa Al Muannast. h. 224 
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menyapa lawan bicara tunggal dengan lafaz muṡanna. Penggunaan seperti ini bertujuan 

untuk menunjukkan perhatian dan urgensi terhadap masalah yang sedang dibahas. 94 

Bisa jadi kata pembuka ini merujuk pada قف yang kemudian diperluas dengan 

penambahan alif sebagai indikasi pengulangan kata, sebagaimana dijelaskan oleh Abu 

Utsman Al-Mazini dalam komentarnya terhadap firman Allah: ارجعون  –  رب  قال . Yang 

dimaksud mungkin adalah اررجعنى   ارجعنى , dengan penambahan huruf waw sebagai 

penanda bahwa pengulangan lafaz tersebut terjadi berulang kali. Fenomena 

mughāyarah telah menarik perhatian para ahli bahasa kontemporer, yang secara 

mendalam mengembangkan pemikiran mereka. Hal ini tercermin dalam karya-karya 

linguistik mereka, yang memberikan kontribusi signifikan dalam menjelaskan 

beberapa aspek fenomena ini dan menyoroti beberapa masalah tata bahasa.  

Fadhil al-Samarra'i telah memberikan kontribusi berharga dalam menjelaskan 

fenomena mugāyarah ini. Dalam analisisnya tentang bentuk-bentuk imajinasi dan 

bentuk pemotongan al-qaṭ’u dalam bab harakat i’rāb, kontribusinya terletak pada 

penafsirannya terhadap makna kalimat tertentu yang berbeda dari para ahli bahasa 

klasik. Menurutnya, kalimat yang majrūr lebih kuat dan tegas daripada kalimat yang 

manṣūb. Sebagai contoh, dalam ungkapan "مسافر ولا  قائما   Tidak ada yang) "مايزيد 

bertambah, baik yang berdiri maupun yang bepergian), penekanannya lebih kuat pada 

ketidakterjadinya perjalanan, sehingga kalimat tersebut dibuat dalam bentuk majrūr. 

Kontras dengan ungkapan "ما زيد بقائم ولا مسافرا" yang menunjukkan ketidakterjadinya 

penambahan, namun tanpa penekanan yang kuat, sehingga menggunakan bentuk 

manshub. Fadhil al-Samarra'i juga mengisyaratkan tentang fenomena ini dengan 

menyebutkan bahwa dalam bahasa Arab, terdapat fenomena yang perlu diperhatikan, 

 
94Al Husain Bin Ahmad Al Zauzani, Syarh Al Muallaqāt Al Asyr (Bairūt-Libnan: Dār Maktabah 

Al Hayāh, 2009). h. 29 
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yaitu fenomena al-qaṭ’u yang mengindikasikan perbedaan antara na'at dan man'ūt 

dalam i’rāb. Sebagai contoh, man’ūt yang marfū’ dapat berbeda dengan na'at yang 

manṣūb, atau sebaliknya, seperti dalam kalimat "الكريم بمحمد   Saya melewati) "مررت 

Muhammad yang mulia) atau " الكريْة  بمحمد  مررت " (Saya melewati Muhammad yang 

mulia). Fenomena ini menjadi sorotan utama dalam pemahaman struktur kalimat Arab 

yang lebih kontekstual dan nuansanya.95 

Dalam usahanya untuk menjelaskan perubahan dalam penggunaan sifat yang 

terpotong, Fadhil al-Samarra'i menyoroti perbedaan makna antara merafa'kan dan 

menaṣabkan sifat. Menurutnya, rafa’ merujuk pada sifat sebagai bagian dari jumlah 

ismiah (هو ظريف), sementara "naṣab" mengacu pada pentaqdiran sebagai bagian dari 

jumlah fi’liah ( ظريف  أعنى ). Diketahui bahwa kata benda lebih tetap dan kuat daripada 

kata kerja karena kata kerja menunjukkan peristiwa dan perubahan, sedangkan kata 

benda menunjukkan keberadaan yang tetap. Oleh karena itu, penggunaan al-

qaṭ’u/pemotongan menarik perhatian pendengar terhadap sifat yang terpotong, 

sementara penggunaan kaidah al-ittibā` tidak memiliki efek serupa. Penggunaan sifat 

yang terhubung dengan sifat ini memunculkan ketidakpastian dan dapat mempengaruhi 

pikiran pendengar, mirip dengan perhatian terhadap lampu merah di jalan yang 

memancing keingintahuan. Perubahan ini bertujuan untuk menarik perhatian dan 

mempengaruhi pemahaman terhadap sifat yang terpotong, yang memperkaya 

perhatian. Meskipun melanggar struktur tata bahasa yang telah ditetapkan, penggunaan 

sifat terhubung dengan sifat ini mencapai tingkat penting dan mampu menarik 

perhatian pendengar saat dihilangkan. Hal ini terlihat dalam penafsiran para ahli naḥwu 

terhadap perubahan numerik dalam ayat: "96".فانظر إلى طعامك وشرابك لَ يتسنه 
 

95Fādhil Sālih Al Sāmiri, Maāni Al Nahw (Baghdad-Irak: Jāmiah Bagdād, 2009). h. 288 
96Al Sāmiri, Maāni Al Nahwi. h. 187 
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Ḍamīr pada kalimat يتسن untuk mufrad, dan sebelum dhamir atau kata ganti itu 

terdapat dua kata, makanan dan minuman, maka kata ganti itu bisa jadi merujuk ke 

keduanya dengan anggapan bahwa makan dan minuman itu satu kesatuan yang tidak 

bisa dipisahkan, seolah olah dikatakan فانظر إلى غذائك لَ يتسنه. 

Muhammad Khair Al-Hulwani berbicara dalam kerangka mugāyarah 

naḥwiyah ini ketika dia mengamati bahwa fenomena taṡniyah di dalam bahasa Arab 

tidak pasti dan tidak stabil, itu dia sampaikan ketika membahas ayat al-Quran هذان   
اختصموا  kemunculan fenomena taṡniyah dalam bahasa Arab adalah suatu خصمان 

kegelisahan yang tidak stabil hingga mencapai stabilitasnya pada zaman akhir setelah 

terbentuknya ilmu tata bahasa dan diterapkannya aturan yang teratur pada 

pembelajaran dan karya sastra.97 Al-Hamuz menyusun sebuah tulisan dengan judul 

العربي  atau “Pergeseran Lidah Arab”, ia membatasi pembahasan hanya   انزياح اللسان 

pada pergeseran harakat i'rābiah tanpa menyentuh harakat binā`iyah, atau kalimat 

yang diletakan pada tempat yang lain, seperti penggunaan sifat makhluk atau 

penempatan (  غير العاقل,)   untuk yang selain makhluk berakal (  العاقل)   atau penempatan 

musytaq pada posisi jamid atau sebaliknya, atau penggunaan bentuk jama' kasrah pada 

posisi jama' qillah atau sebaliknya, atau penggunaan ḍamīr mufrad pada posisi damir 

taṡniyah atau jama' atau sebaliknya. Yang beliau sasar dari bahasan itu adalah 

mengurangi takwilan-takwilan dan prasangka-prasangka yang dibawa oleh bahasa 

secara alamiyah, dengan berasumsi bahwa pergeseran kata dari lisan Arab yang fasih 

merupakan asumsi yang dimaksudkan untuk memperkuat kata, tempat pergeseran 

menjadi daya tarik yang mencegah munculnya kejadian yang mengalihkan perhatian 

yang mengundang pemikiran dan refleksi tentang kata tersebut dan maknanya. Oleh 

 
97Muhammad Khair Al Halwāni, Al Mugni Al Jadid Fi Ilmi Al Sharf (Bairūt-Libnan: Dār Al 

Syarq Al Arabi, 2017). h. 378 
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karena itu, gerakan pergeseran merupakan gerakan asli.98  

 
98Abdu Al Fattāh Al Hamuzi, Inziyāh Al Lisan Al Arabi Al Fashih Wa Al Ma’nā (Ammān 

Urdun: Dār Amār, 2000). h. 13 
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BAB III 

JENIS-JENIS AL-MUGĀYARAH AL-NAHWIYAH 

Perubahan-Perubahan Naḥwu (Mugāyarah Al-Nahwiyah) 

Terdapat masalah-masalah naḥwu yang keluar dari ketentuan kaidah bahasa 

yang telah ditetapkan dalam tata bahasa, para ahli naḥwu berbeda pendapat dalam 

menafsirkan hal tersebut, diantaranya: 

1. Al-Mugāyarah pada ‘adad (bilangan/jumlah) 

Bab ini menjelaskan contoh-contoh perbedaan 'adad antara musnad dan 

musnad ilaih dalam jumlah ismiyah, baik dari segi mufrad, taṡniyah, dan jama’, seperti 

mubtada` dan khabar. Hubungan keduanya dianggap saling menyertai, di mana khabar 

mengikuti mubtada`nya pada beberapa hukum, seperti ta'nits, tadzkir, bilangan, dan 

harokat i'rāb, seperti yang diisyaratkan oleh Sibawaih dalam ucapannya, "Ketahuilah 

bahwa khabar mubtada` tidak akan terbentuk kecuali dari sesuatu yang menjadi 

permulaan (ibtidā) dalam makna."99 Hubungan antara mubtada` dan khabarnya serupa 

dengan hubungan antara tabi' dan matbu’nya. Perlu diperhatikan bahwa "keluar dari 

ketentuan zahir" menyebabkan perbedaan antara musnad dan musnad ilaih (khabar dan 

mubtada`) dari sisi hukum, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kaidah-kaidah 

naḥwu yang telah baku. Namun, pernyataan ini dibantah oleh Mahmud Nahlah, yang 

menyatakan bahwa musnad tersebut adalah musnad yang tidak hakiki (musnad majazi). 

Musnad majazi terjadi ketika musnad ilaih berbeda dengan musnad dalam bentuk-

bentuk yang menjadi karakteristiknya.100  

Di antara contoh perbedaan pada musnad dan musnad ilaih dalam hal ‘adad, 

 
99Sibawaih, Al-Kitāb. h. 127 
100Mahmud Nahlah, Madhal Lidirāsah Al-Jumlah Al-Arabiah (Bairūt-Libnan: Dar Al-Nahda, 

1998). h. 98 
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yaitu: 

a) Al-Mugāyarah khabar mubtada` dalam ‘adad 

Tidak diragukan lagi bahwa hubungan antara mubtada` dan khabar adalah 

hubungan yang sangat kuat, khabar menyesuaikan diri dengan mubtada` dalam seluruh 

hukum-hukumnya, hanya saja terdapat bukti yang tidak sedikit dalam Al-Qur`an dan 

syair Arab yang menyelisihi ketentuan ini. Perbedaan jenis ini dapat dibagi ke dalam 

dua bagian: 

1) Apabila  mubtada` jama’ dan khabar mufrad, sebagaimana pada syair, dimana 

Zuhair mengatakan:101 

  .وان وان يستجر قوم يقل سرواتهم هم بيننا فهم رضي وهم عدل
Si penyair memufradkan khabar (رضي)  dan (عدل) sementara mubtada`nya (هم) 

jama’, menunjukkan bahwa khabar-khbar ini adalah maṣdar sementara maṣdar tidak 

dimusanna, tidak dijama’ dan tidak dimuannaṡ, seolah-olah dia datang untuk 

memperkuat ketentuan ini, melebihkan dan mempertegas, begitupun dengan khabar 

bentuk mufrad dan mubtada`nya jama’ dalam ucapan seorang penyair 

 خبير بنو لهب فلا تك ملغيا                         مقاله لهبي اذا الطير مرت       
Mubtada` di sini datang dengan bentuk jama’ sementara khabar dalam bentuk 

mufrad sebabnya adalah kedatangan khabar yang menyerupai maṣdar seperti (الحصيل) 
dan (العنيق) sementara (بنو) adalah fā’il yang menutupi khabar, para ahli naḥwu 

membawakan bait (syair) karya Jarir untuk menjelaskan bolehnya hal tersebut dalam 

syair:102 

 وهن صديق دعون النوي ثم ارتمی قلوبنا     بأسهم أعداء 
 

101Muhammad Mortadā Al-Husseini Al-Zubaidī, Tājul Urūs Min Jawāhiri Al-Qāmūs (Kuwait: 

Matbah Hukumah al-Kuwait, 2001). h. 7 
102Muhammad Ibnu Abdillah al-Zarkasyi, Al-Burhān Fi Ulūmi Al-Qur’ān (Bairūt-Libnan: al-

Maktabah al-Asyriah, 1957). h. 233 
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Penyair memberikan khabar bentuk mufrod (صديق) dari domir rafa (هن) yang 

menunjukkan makna jama’, sementara (صديق) tidak dijama’ dan tidak di muannaṡ 

karena termasuk maṣdar,103 dan inilah yang diinginkan oleh Az-Zubaidi ketika dia 

mengatakan,  (الصديق) seperti halnya (الأمير), yakni ( لك  kata tersebut ,(المصادق 

diucapkan untuk sesuatu yang tunggal, jama’ dan muannaṡ.  

2). Mubtada` mufrad dan khabar jama’, terdapat mubtada` dalam keadaan 

mufrad sementara khabarnya jama’, dan ini tertuang dalam perkataan Zuhair, 

yang dalam rangka menegaskan adanya perbedaan antara mubtada` dan 

khabarnya. 

جاء الشتاء وقميصي أخلاق           شرائم يضحك منه التواق يضحك    
Penyair membedakan mubtada` dengan khabarnya dengan menjadikan 

mubtada` (قميص) mufrad sedangkan khabarnya (أخلاق) jama’, perbedaan ini 

dimaksudkan bahwa di sekelilingnya adalah akhlak. Al-Farrāi menyebutkan ketika 

menafsirkan syair ini, sesungguhnya sebelum akhlak adalah kehalusan yang mengibas-

ngibas, dan menjadi banyak, setiap potongan dari kehalusan tersebut menjadi sebuah 

akhlak.104 Inilah sebagian fenomena yang menunjukkan adanya ketidak sesuaian antara 

mubtada` dengan khabar dalam ‘adad. 

b) Al-Mugāyarah antara damīr dengan isim yang digantikannya 

Hukum asal damīr adalah selaras dengan isim-isim yang disandarkan 

kepadanya, dalam hal ifrad, tasniah, jama’, tadzkīr dan ta’nīs, hanya saja terdapat 

bukti-bukti yang menetapkan perbedaan antara damīr dengan isim yang disandarkan 

kepadanya, di antara contoh perbedaan ini adalah untain syair Al farazdaq:105 

 
103Abu al-Qasim Mahmud ibn Umar al-Zamakhsyari, Al-Kasyāf ‘an Hakāiki Al-Tanzīl Wa Al-

Uyūnu Al-Aqāwil Fi Wujūhi Al-Tawīl (Bairūt-Libnan: Dar Ihya al-Turās al-Arabiy, 2009). h. 404 
104 Al-Zubaidī, Tājul Urūs Min Jawāhiri Al-Qāmūs. h. 256 
105 Al Jinni, Al Muhtasab Fi Tabyin Wujuh Syawādz Al Qiraāh Wa Al Idah Anhā. h. 253 
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  فَ لَو رَضِيتَ يَدَايَ وَضَنَّت          لَكَانَ عَلَيَّ للِْقَدْرِ الخيَِارُ           
Damir datang dalam bentuk mufrad pada kata (ضنت), dan qiyas pada damīr 

tersebut adalah taṡniyah yakni ( اضنت ) karena kembali kepada mutsanā, namun yang 

tampak perbedaan ini dibawa kepada maknanya, dengan dalil karena kedua tangan 

adalah satu kesatuan yang salah satunya tidak bisa terpisahkan dari yang lain dan 

keduanya organ yang sama, Inilah yang dimaksud oleh Al-Farrāi dengan 

pernyataannya bahwa sesuatu yang berpasangan hampir tidak mungkin salah satunya 

sendiri, contoh yang lain adalah ucapan penyair: 

نَیِْ حَبِ  قَ رنَْ فُلِ        أَوْ سُن ْبُلَا كَحِلَتْ بهِِ فاَنَْلََتِ    وكََأَنَّ بِالعَي ْ
Dhamir dimufradkan pada kata (كحلت) dan (فنهلت ) yang kembali kepada 

mutsanā (العينی). Perbedaan (dhāmir dengan isim yang diwakilinya) harus dikeluarkan 

pada bait ini seperti sebelumnya karena maknanya menghendekai demikian (العينی) 
dua tangan ditunggalkan, karena merupakan satu kesatuan dan kasus ini terjadi pula 

dalam syair: 

نَانِ تَ ن ْهَل              لِمَن زُحلُوفةَ  زُل                  بِهاَ العَي ْ
Penyair membedakan ḍamīr pada kata (تنهل) dengan apa yang diwakilinya 

yakni (العينان) ḍamīr ditulis dalam bentuk tunggal, yang kembali kepada mutsannā, dan 

qiyas pada ḍamīr ini dengan mengatakan (تنهلان), Ibnu Jinnī menafsirkan perbedaan 

ini dengan membawanya kepada makna, alasannya karena kedua mata seperti satu 

kesatuan.106 Kemudian As-Suyuti  menguatkan pendapat ini dalam al-Tafsir, di mana 

beliau berpendapat bahwa hukum kedua mata seperti hukum satu indra rangkaian 

makna dan kandungannya sangat detail dalam  menjelaskan contoh-contoh dari 

masalah ini. 

 
106Al Jinni, Al Muhtasab Fi Tabyin Wujuh Syawādz Al Qiraāh Wa Al Idah Anhā. h. 180 
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c) Al-Mugāyarah pada kandungan ’adad 

Di antara hal yang diwajibkan oleh kaidah naḥwu adalah membedakan antara 

‘adad dan ma'dūd, hal ini menjadi masalah tersendiri bagi para ahli bahasa dalam 

upayanya mencari tafsir yang jelas untuk memahami perbedaan ini, masalah ini 

merupakan masalah yang langka dari kekhususan bahasa  yang tinggi ini, para ulama 

telah mencurahkan usaha yang besar untuk memecahkan masalah intinya namun 

mereka belum sepakat akan hal itu.107 Di antara hal yang patut menjadi perhatian 

bahwasanya isim ma'dūd seharusnya berbentuk jama’ taksīr yang bermakna  qillah 

(sedikit) jika menunjukkan bilangan tiga sampai sepuluh, hal ini sebagaimana yang 

disebutkan oleh sebagian ahli naḥwu bahwa jama’ qillah hakikatnya menunjukkan 

bilangan tiga dan seterusnya sampai sepuluh, sementara jama’ taktsir menunjukkan 

bilangan di atas sepuluh sampai tak terhingga yang masing-masing 

keduanya  dapat  saling menggantikan satu dengan yang lain secara majaz.108 Seiring 

dengan analisis yang dilakukan terhadap bahasa Arab, dapat ditemukan variasi 

penggunaan yang berbeda dari bentuk aslinya. Pada contoh tertentu, jama’ taksir 

digunakan sebagai pengganti posisi jama’ qillah, seperti yang dapat diilustrasikan 

dalam ucapan bahasa Arab, رجال  ثلاثه , di mana ثلاثه menunjukkan qillah. Analoginya 

adalah penggunaan jama’ yang menunjukkan qillah tersebut muncul setelahnya, tetapi 

tidak melanggar aturan naḥwu yang telah disepakati atau menyimpang dari syarat 

jama’ qillah. Penjelasan perbedaan ini berkaitan dengan apakah jama’ qillah 

digunakan untuk isim ini atau tidak..109 Jama’ taksir  dirasa cukup dengan bangunan 

 
107Barāthes, Al-Thatawwur Al-Nahwi Al-Lhugah Al-Arabiyah. h. 80 
108Abdullah bin Āqill Al-Aqili Bahaa al-Din, Syarhu Ibnu Āqil (Qāhirah Mesir: Dār al-Turās 

al-Qāhirah, 1980). h. 452 
109 Abu al-Hasan Ali ibnu Ismāil, Kitāb Al-Udūd, 1st ed. (Bairūt-Libnan: Muassasah Al-

Risālah, 1993). h. 24 
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jama’ (yang sudah ada), seperti:  رجل  dan    قلب ,رجال  dan    قلوب. Sehingga belum 

pernah mendengar dari orang-orang Arab mengucapkan ارجل atau اقلب sebagai bentuk 

jama’ yang menunjukkan qillah, pada penggunaan yang jarang dari beberapa jama’ 

qillah berperan dalam menjelaskan kedudukan  jama’ taktsīr. 

 

2. Al-Mugāyarah antara damīr dengan damiīr lainnya (Iltifāt)  

Dalam kamus bahasa Arab kata  الالتفات bermakna ṣarf, yaitu mengubah arah. 

Sehingga kalimat القوم عن  وجهه   memalingkan) صرفه maknanya adalah ولفت 

wajahnya), atau bermakna التفت التفاتا. Penggunaan kata التفت lebih populer dari لفت 
dan kalimat التفت إليه  bermakna   وجهه إليهصرف  (memalingkan wajahnya ke arahnya). 

Sementara kata ولفته يلفته لفتا bermakn على غيره  لواه  (mencondongkannya kepada 

arah lain). Kalimat يلفته لفتا   ولفته عن الشيئ  artinya صرفه واللفت لي الشيئ عن جهته 

(memalingkannya atau memalingkan sesuatu untukku dari arahnya), seperti 

menggenggam leher seseorang, lalu kamu memalingkannya.   رأيه عن  فلانا  ولفت   

artinya صرفته عنه (memalingkannya dari pendapatnya) dan perpalingan itu berasal dari 

dirinya.110 Dari  majaz, رأيه عن  لفتا ,صرفته ,artinya  لفته  الكلام  يلفت   yaitu وفلان 

mengirimkannya karena pembicaraannya yang serampangan, dimana ia tidak peduli 

darimana sumbernya. Penulis al-Misbāh al-Munīr menyebutkan bahwa  التفت بوجهه
 dari bab ولفته لفتا Kata .(dia memalingkan wajahnya ke kanan dan ke kiri)   يْنة ويسرة

 yakni memalingkannya ke sisi kanan atau ke kiri, dari bab ini kemudian ضرب 

dikatakan )الفتا( رأيه  عن   yaitu jika aku memalingkannya dari pendapatnya dan لفته 

terdapat pula dalam al-Matsalu as-Sa’ir yang sebenarnya ( الالتفات) diambil dari kata 

 yang artinya menghadapkan wajahnya terkadang ke sini ,  التفات الإنسان عن يْينه وشماله

 
110Manzhūr, Lisānul Arab. h. 84 
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dan terkadang kesana.111  

Kata لتفات الا  dalam terminologi bahasa artinya mengungkapkan makna dengan 

menggunakan salah satu dari 3 cara, yakni التكلم (orang pertama),  الخطاب (orang 

kedua) dan   الغيبة (orang ketiga).112 Al-Iltifāt, salah satu gaya bahasa dalam bahasa 

Arab, melibatkan perpindahan tiba-tiba di tengah percakapan dari pembicara kepada 

lawan bicara, atau dari pembicara kepada objek yang tidak hadir, dan sebaliknya. 

Kehadiran al-iltifāt sangat penting untuk mempertahankan fokus pendengar, 

mengalihkan perhatian, dan meningkatkan konsentrasi. Kitab Al-Kasyāf, sebuah karya 

penulisan yang membahas fenomena ini, mencatat bahwa al-iltifāt sering terjadi karena 

keragaman topik dan perilaku orang Arab dalam berbicara. Ketika percakapan 

dipindahkan dari satu metode ke metode lainnya, ini menjadi cara efektif untuk 

meningkatkan kewaspadaan pendengar, mengalihkan perhatian mereka secara lebih 

efektif daripada menggunakan satu metode saja. Tempat-tempat tertentu dalam bahasa 

Arab diperuntukkan untuk faedah-faedah tertentu yang terkait dengan penggunaan al-

iltifāt.113 Abu Ubaidah mengatakan dalam kitabnya, al-Majaz, bahasa Arab dikhtabkan, 

dan dikhabarkan dari gha’ib, dan maknanya untuk syahid (yang hadir), sehingga 

bahasa Arab kembali kepada syahid dan mukhatabahnya. Beliau membawakan contoh-

contoh al-iltifāt, diantaranya adalah firman Allah:  

 فاََوْلٰى   لَكَ  اوَْلٰى  يَ تَمَطٰ ى  ثُمَّ ذَهَبَ اِلىْٰٓ اهَْلِه 
maka termasuk majaz disini adalah cerita dari gha’ib, kemudian  ini berbeda dengan 

mukhatabahnya yang syahid.  

 
111Abu al-Fath Diaa al-Dīn Nasrallah bin Muhammad bin Abdu al-Karīm, Al-Matsal Al-Sāir Fi 

Adabi Al-Kātib Wa Al-Syāir (Bairūt-Libnan: Maktabah Al-Asriyah, 2008). h. 3 
112Ahmad Matlūb, Mujam Al-Mustalahāt Al-Balāgiyah (Iraq: Matbuat al-Majmu al-Iraqi, 

2018). h. 29 
113al-Zamakhsyari, Al-Kasyāf ‘an Hakāiki Al-Tanzīl Wa Al-Uyūnu Al-Aqāwil Fi Wujūhi Al-

Tawīl. h. 56 
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Selanjutnya Ibnu Khutaibah memasukkan al-iltifāt dalam bab perbedaan zhahir 

lafadz dengan maknanya, kemudian menyebutkan firman Allah ta’ala: 

فِىْ   تُمْ  اذَِا كُن ْ وَالْبَحْرِ  حَتى ْٰٓ  الْبَِ   فِى  يُسَيرِ كُُمْ  الَّذِيْ  بِهاَ هُوَ  وَّفرَحُِوْا  برِيِْحٍ طيَ بَِةٍ  بِهمِْ  وَجَريَْنَ   
الْفُلْكِِۚ

 دَعَواُ اللّٰ َ 
مُْ احُِيْطَ بِهِمْ  ءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِ  مَكَانٍ وَّظنَ ُّوْْٓا انََّ

ءَتْهاَ ريِْح  عَاصِف  وَّجَاٰۤ
مُُْلِصِیَْ لهَُ   جَاٰۤ

تَ نَا مِنْ هٰذِه نْ اَنَْْي ْ يْنَ ەِۚ لىَِٕ  الشٰ كِريِْنَ  مِنَ  لنََكُوْنَنَّ  ٖ  الدِ 
Perhatikan perpindahan uslub khitab syahid kepada uslub ghaib pada  كىتم في

طبيبة بربح  بهم   Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa al-iltifāt 114.الفلك وجرين 

adalah bentuk dari perubahan yang tergambar keluar dari uslub khitab kepada uslub 

yang lain, terkhusus dengan damir, terdapat dalam peerpindahan dari damīr ghaib 

kepada damīr hadir, dari ḍamīr yang menunjukkan makna tunggal kepada ḍamīr yang 

menunjukkan jama’ atau ganda,  begitu juga sebaliknya yang menyingkap 

keseimbangannya sendiri. Ahmad al-Hasyimi menjelaskan pentingnya al-iltifāt dengan 

perkataannya bahwa al-iltifāt adalah perpindahan dari setiap takallum, khitab atau 

ghaibah kepada damīr lainnya karena tuntutan dan keselarasan yang lahir melalui 

pertimbangan dalam menggugugah perpindahan itu, untuk menghiasi percakapan, dan 

mewarnai seruan, sehingga pendengar tidak merasa bosan dengan keadaan yang 

monoton, dan sebagai dorongan untuk lebih memperhatikan, karena dalam setiap yang 

baru itu adalah kenyamanan, sedangkan sebagian iltifat memiliki kelembutan, 

pemiliknya adalah rasa bahasa yang sehat.115 Maka dengan begitu terdapat beberapa 

bagian dalam pembahasan Al-Mugāyarah antara damīr dengan damīr lainnya (al-

iltifāt):   

a) Al-Mugāyarah antara ḍamīr mutakallim dan ḍamīr khitaāb 

b) Al-Mugāyarah dari ḍamīr mukhātab kepada ḍamīr ghaib 

 
114Matlūb, Mujam Al-Mustalahāt Al-Balāgiyah. h. 295-296 
115Said Ahmad al-Hasyimi, Jawāhiru Al-Balāgha Fi Al-Māani Wa Al-Bayān Wa Al-Badī 

(Bairūt-Libnan: Dar al-Fikri, 1999). h. 239 
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c) Al-Mugāyarah antara ḍamīr gāib dengan ḍamīr mutakallim 

d) Al-Mugāyarah antara ḍamīr gāib dengan ḍamīr khitāb 

3. Al-mugāyarah pada jenis (mużakkar dan muannaṡ) 

Fenomena maskulinitas (tazkīr) dan feminimitas (ta’nīs) termasuk salah satu 

bahasan terpenting dalam bahasa Arab yang sejak dulu disadari oleh para ahli naḥwu 

seraya beranggapan bahwa tazkīr adalah pokok sedangkan ta’nīs adalah cabangnya. 

Sibawaih berkata: “adapun alasan kenapa pola muannaṡ memiliki kedudukan tidak 

seperti mużakkar, sebab asal muasal segala sesuatu adalah tazkīr kemudian 

dikhususkan setelahnya. Dengan kata lain setiap muannaṡ adalah sesuatu dan sesuatu 

itu sifatnya mużakkar, maka tazkīr adalah asal yang lebih kokoh sebagaimana 

pemikiran lebih kokoh ketimbang pengetahuan dan dikarenakan juga segala sesuatu 

dalam bentuk kata diawali dengan nakirah (tidak diketahui) kemudian menjadi 

ma’rifah. Oleh karena itu, nakirah adalah asal yang lebih kokoh menurut para pakar 

ilmu naḥwu, nakiroh dapat menjadi ma’rifah melalui cara memasukan الألف dan اللام 
di awal kata, dan إضافة,bentuk isim ‘alam (nama), dan sesuatu yang dikhususkan 

dengan ta’nits, maka akan keluar dari tadzkir sebagaimana isim nakiroh keluar menuju 

ma’rifah.116  

Kesimpulannya, tazkir adalah pokok sedangkan ta’nīs adalah cabangnya dan 

nakiroh adalah pokok sedangkan ma’rifah adalah cabangnya. Sementara Ar-Rājihi 

berpendapat bahwa: pandangan ini didukung oleh penelitian-penelitian naḥwu 

transformatif terkait beragam bahasan-bahasan pokok dan cabang, di antara penelitian 

kelompok ahli bahasa transformatif terhadap lafaz-lafaz yang mempunyai tanda dan 

yang tidak mempunyainya, mereka memutuskan bahwa lafaz-lafaz yang tidak 

 
116Sibawaih, Al-Kitāb. h. 241-242 
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memiliki tanda adalah pokok yang kerapkali digunakan dan tidak terikat, sehingga pola 

katanya lebih mendalam, oleh karenanya, zaman sekarang dalam bahasa inggris adalah 

pokok, sedangkan masa lalu adalah cabang yang diberikan symbol (ed), kata tunggal 

adalah pokok, sedangkan jama’ adalah cabang yang diberikan symbol (s), demikian 

halnya dalam bahasa Arab mużakkar dan nakiroh tidak memiliki tanda, sedangkan 

muannaṡ dan ma’rifah memilikinya.117  

Permasalahan ini mengambil ruang perhatian para ahli linguistik klasik, hanya 

saja fenomena ini masih sulit dikaji, ringkih secara paradigma dan tidak jelas, dan yang 

menjelaskan hal ini perkataan seorang penulis yang bernama At-Tusturi: “Pembahasan 

mużakkar dan muannaṡ tidak berdasarkan kaidah yang disepakati secara khusus 

sebagaimana yang diklaim oleh sebagian ahli Naḥwu.118 Al-Tastari dia berkata: “ta’nīs 

dan tazkīr termasuk pembahasan yang masih belum jelas, bahasan-bahasannya banyak 

yang bermasalah dan para orientalis belum mendapatkan solusi yang nyata untuk 

masalah ini, dengan tanpa melihat upaya yang berat yang mereka lakukan.”119  

Al-Mugāyarah antara mużakkar dan muannaṡ dianggap sebagai tema utama dan 

terpenting yang menjadikan seseorang lebih mapan dalam bahasa Arab, keselamatan 

dan kebenaran susunan kata bergantung kepada pengetahuan terhadap  mużakkar dan 

muannaṡ serta kecocokan keduanya, Al-Anbari berkata: “Sesungguhnya 

kesempurnaan pengetahuan ilmu naḥwu dan i’rāb adalah pengetahuan tentang 

mużakkar dan muannaṡ. Karena tergolong aib bagi seseorang yang membuat kata 

muannaṡ berubah menjadi mużakkar dan mużakkar berubah menjadi muannaṡ 

 
117Abduh al-Rājihi, Abduh Al-Rājihi, Al-Nahwu Al-Arabiy Wa Al-Dars Al-Hadīst (Mesir: Dār 

al-Marifah al-Jamiiyati al-Iskandariyah, 1979). h144 
118Ibnu al-Tastari al-Kātibi, Al-Muzakkar Wa Al-Muants, 1st ed. (Mesir: Maktabah al-Khanji, 

1995). h. 47 
119Barāthes, Al-Thatawwur Al-Nahwi Al-Lhugah Al-Arabiyah. h. 112 
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sebagaimana dia membuat kata yang marfū’ berubah menjadi manṣūb, manṣūb berubah 

menjadi majrūr, atau majrūr berubah menjadi manṣūb.”120 Adapun yang perlu diberi 

perhatian dalam tema mużakkar dan muannaṡ ini adalah yang keluar dari kaidah dasar 

keduanya, yaitu menjadikan kata yang seharusnya muannaṡ menjadi mużakkar dan 

yang seharusnya mużakkar menjadi muannaṡ, sehingga seseorang yang menelusuri 

tema ini pada literatur-literatur klasik tersebut menemukan penjabaran para ulama 

klasik bahwa adanya penggunaan mużakkar dan muannaṡ yang tidak sesuai dengan 

kaidah dasar terangkum pada penyesuaian makna kata atau upaya penetapan kaidah 

yang ditetapkan oleh para pakar Naḥwu, beberapa jenis al-Mugāyarah pada jenis 

mużakkar dan muannats ini adalah Al-Mugāyarah antara ‘adad dan ma’dūd, mubtada` 

dan khabar, na’at dan man’ ūt, fi’il dan f āil 

a) Al-Mugāyarah antara‘adad dan ma’dūd 

Berdasarkan kaidah ‘adad dan ma’dūd ditinjau dari gendernya, maka ‘adad 

(angka) tiga sampai dengan sepuluh berbeda gendernya dengan ma’dud (objek angka) 

yang merupakan pola al-Mugāyarah al-Nahwiah yang digunakan oleh orang Arab 

sesuai dengan kaidah di atas, hanya saja terdapat beberapa contoh dari syair-syair Arab 

yang dijadikan dalil menyalahi kaidah di atas, seperti perkataan Huthay’ah:121 

 ثَلَاثةَُ أنَْ فُسِ وَثَلَاثُ ذَودٍ        لَقَدْ جَارَ الزَّمَانُ عَلَى عِيَالِى  
Di sini gender ‘adad sama dengan ma’dud, yaitu ثلاثة dan  أنفس yang 

seharusnya keduanya berbeda gender sesuai dengan kaidah, adapun kata yang tepat 

untuk ádadnya agar berbeda adalah  ثلاث.  Al-mugāyarah ini terjadi karena 

diinterpretasikan kepada makna, yaitu أشخاص  seperti perkataan ,(tiga orang) ثلاثة 

 
120Abu Bakar Muhammad Ibnu al-Qāsim al-Anbari, Al-Muzakkar Wa Al-Muanats, 2nd ed. 

(Bairūt-Libnan: Dar al-Fikri, 1990). h. 107 
121 Sibawaih, Al-Kitāb. h. 565 
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‘Amr bin Rabi’ah:  

          فَكَانَ نَصِيردُِونَ مَنْ كُنتُ أتََّقِى       ثَلَاثُ شُخُوصٍ كَاعِبَانِ وَمُعْصِرُ 
Al-Mugāyarah yang terjadi di antara ‘adad dan ma’dūd yang seharusnya    ثلاثة

 karena diinterpretasikan kepada makna, seakan-akan dia ingin mengatakan شخوص

نساء  yaitu ,(tiga)   ثلاثة dan bukti dari interpretasi ini adalah rincian dari kata ثلاث 

 hal ini juga disadari oleh Ibnu as-Sarāj dalam pernyataannya: yang dia ,كَاعِبَانِ وَمُعْصِرُ 

maksud adalah para perempuan, dan itu dia jelaskan dengan kalimat selanjutnya, yaitu 

 Terdapat juga contoh yang selaras dari ucapan an-Nawahi al-Kalabi 122.كَاعِبَانِ وَمُعْصِرُ 

yang menguatkan adanya contoh dalam syair-syair Arab, dia berkata: 

 وَإِنْ كِلَاباا هَذِهِع عَشرُ أبَْطُنٍ       وَأنَتَ برَيِئ  مِنْ قَ بَائلِِهَا العَشَرِ 
‘adad (عشر) dan ma’dūd (أبطن) sama-sama mużakkar, yang seharusnya berbeda, Al-

Mugāyarah ini bisa di interpretasikan kepada makna, yaitu qabāil yang di penghujung 

bait itu terdapat kata tersebut  ِمِنْ قَ بَائلِِهَا العَشَر, kemudian dalam pembahasan ini Ibnu 

Jinnī memberikan penjelasan: “Sungguh telah tersebar luas dari orang Arab untuk 

menilai sebuah kata dari maknanya dengan meninggalkan makna zahir ke makna 

lainnya, seperti mengubah muannaṡ menjadi mużakkar, mużakkar menjadi muannaṡ, 

jama’ menjadi tunggal, dan tunggal menjadi jama’, pembahasan ini tersebar dari orang 

Arab.123 

b) Al-Mugāyarah antara mubtada` dan khabar dalam gender 

Al-Mugāyarah ini terjadi pada kalimat ismiah, menggunakan khabar muannaṡ 

yang tunggal untuk mubtada` mużakkar dan menggunakan khabar mużakkar tunggal 

untuk mubtada` muannaṡ, termasuk bahasa orang Arab tentang masalah ini adalah: 

 
122Sirāj, Al-Ushul Fi Al-Nahwi. h. 476 
123Al Jinni, Al Muhtasab Fi Tabyin Wujuh Syawādz Al Qiraāh Wa Al Idah Anhā. h. 338 
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 merupakan mubtada` mużakkar yang dipasangkan الشباب    Kata 124 .الشَّبَابُ   مطية الجهل

dengan مطية khabar muannaṡ dan menurut beberapa ulama bahasa Al-Mugāyarah  ini 

merujuk kepada makna, karena kata مطية dapat dijadikan mużakkar serta muannaṡ, 

  juga sebagaimana yang tercatat pada kamus taaj al-‘aruus.125 الناقة مطية dan بعيرمطية

Contoh yang lain adalah ورطة الظن   `adalah mubtada حسن Kata 126.حسن 

mużakkar dan ورطة khabarnya yang muannaṡ, padahal seharusnya khabarnya adalah 

mużakkar. Al-Mugāyarah ini ditafsirkan sebagai maṣdar dengan makna waraath dan 

warthun sebagian ahli naḥwu berkata: “kata maṣdar itu tidak dijadikan muannaṡ, 

mutsannā, dan jama,127  di sisi lain, terdapat beberapa ungkapan dari orang Arab yang 

disampaikan oleh As-Sajistaani bahwa mereka berkata: فلانة   ,هي صديقي ,هي عدوي
-Mereka menafsirkan bahwa ini termasuk konsep taglīb al .فلانة أميرنا dan ,شاهد لى  

ma’nā (mengunggulkan makna), karena makna mużakkar lebih unggul dalam hal ini.128 

Salah satu contoh, perkataan seorang penyair:129 

 فَ لَو أنََّكِ في يَومِ الرَّخَاءِ سَألْأتَنِى       فِراَقَكَ لََْ أَبْخَلْ وَأنَتِ صَدِيق   
Mubtada` pada bait syair ini adalah  ِأنت yang muannaṡ, sedangkan khabarnya 

 yang muannaṡ sesuai dengan صديقة yang mużakkar, padahal seharusnya adalah صديق

kaidah agar terwujud kesamaan gender antara mubtada` dan khabarnya. Para ahli 

naḥwu berpandangan bahwa kata عدو dan صديق   dikategorikan sebagai maṣdar, 

sedangkan maṣdar tidak dijadikan muannaṡ, oleh karena itu melanggar kaidah naḥwu, 

 
124Muammar Ibnu Al-Mutsanā Abu Ubaidah, Majāz Al-Qu’rān (Bairūt-Libnan: Dār Al Ilmi, 

1990). h. 141 
125Al-Zubaidī, Tājul Urūs Min Jawāhiri Al-Qāmūs. h. 162 
126Ahmad Muhammad al-Madaniy, Majmu’u Al-Amtsal (Bairūt-Libnan: Dar Ma’rifah, 1987). 

h. 97 
127al-Zamakhsyari, Al-Kasyāf ‘an Hakāiki Al-Tanzīl Wa Al-Uyūnu Al-Aqāwil Fi Wujūhi Al-

Tawīl. h. 404 
128Al Sajistāni, Muhammad, Al Mudzakkar Wa Al Muannast. h. 76 
129al-Anbari, Al-Muzakkar Wa Al-Muanats. h. 286 
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dan para ahli naḥwu menjadikan bait syair Jarīr sebagai dalil kebolehan hal tersebut:130 

    دَعَونَ الن َّوَى ثُمَّ ارتَمَیَْ قُ لُوبنَا         بأَِسْهُمِ أعَْدَاءٍ وهُنَّ صَديق  
Kata هن yang merupakan damir jama’ muannaṡ sebagai mubtada` pada  syair 

di atas dan صديق yang merupakan mufrad mużakkar sebagai khabarnya, sebagaimana 

yang telah dibahas bahwa kata صديق tidak dijadikan muannaṡ dan jama’ sehingga 

jelaslah mekanisme al-mugāyarah ini juga yang dimaksud oleh Al- Zabidī ketika 

berkata bahwa: “Dan kata الصديق selayaknya raja yang menyesuaikan keadaannya 

denganmu, bisa digunakan untuk mufrod mużakkar, muannaṡ, dan jama’,  begitu pun 

dengan Al-Laits berkata dalam bait syairnya:131 

    إِذَ النَّاسُ نَاس  والزَّمَانُ بِعِزَّةٍ         وَإِذْ أمُُّ عَمَّارٍ صَدِيق  مُسَاعِف  
As-Suyūhi memaparkan pendapat Zamakhsyari tentang masalah ini, dia 

berkata: di antaranya bentuk mufrad kata صديق dan hikmahnya adalah sedikitnya 

sahabat.” Pada batasan itu Zamakhsyari berkata: Bukankah kamu melihat bahwa 

seseorang apabila diberikan ujian berupa penganiayaan seorang zalim maka dipastikan 

akan muncul bala bantuan yang banyak dari kaumnya sebagai bentuk empati baginya. 

Adapun apabila teman, maka itu lebih sulit didapatkan melebihi sulitnya mendapatkan 

telur unta.”132 Sibawaihi menjadikan bait syair Thufail al-Ghanawi sebagai dalil untuk 

al-Mugāyarah jenis ini: 

 إِذ هِيَ أحْوَى من الربعى حَاجِبُه           والعَیُ بِاالِإثِْْدِ الحاَريِِ  مَكْحُول   
Kata العی adalah mubtada` muannaṡ dipasangkan dengan مكحول sebagai 

khabar mużakkar, menurutnya bahwa ini ditafsirkan dengan makna lain, dikatakan 

bahwa kata العی bermakna الطرف, karena kata الطرف dipakai oleh para penyair dengan 

 
130al-Zarkasyi, Al-Burhān Fi Ulūmi Al-Qur’ān. h. 233 
131Al-Zubaidī, Tājul Urūs Min Jawāhiri Al-Qāmūs. h. 7 
132Abdurrahman Jalaluddin ibnu al-Kamal Al-Syuyūti, Al-Itq Ān Fī Ulūmi Al-Qur’ān (Bairūt-

Libnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009). h. 410 
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makna العی, di antaranya bait syair Jarir:133 

   فَ غُض الطَّرفَ إنَِّكَ مِن نَُّيٍَر        فَلَا كَعْبٍ بَ لَغتَ وَلَا كِلَاباَ 
Pendapat ini juga didukung oleh Al-Anbaari dan orang Arab berani mengubah 

muannaṡ menjadi mużakkar apabila tidak diakhiri dengan ة ta` marbūṭah. Adapun kata 

-yang dijadikan mużakkar itu dikarenakan kata al-‘ain dimaknai dengan al مكحول

tharfu, seakan-akan dia berkata; بالأثْد مكحول  والطرف  , Ya’qub bin as-Sikiit yang 

mengutipnya.134 

c) Al-Mugāyarah pada gender na’at (sifat) 

Al-Mugāyarah pada gender na’at (sifat) yang dimaksud adalah adanya kata-

kata benda (isim) mużakkar dipasangkan dengan kata sifat muannaṡ dan sebaliknya, 

diantaranya sebagai berikut: 

1) Kata sifat muannaṡ untuk isim mużakkar 

Terkadang kata-kata sifat muannaṡ dipasangkan untuk isim mużakkar dan ini 

mengundang keanehan karena mengembalikan dasar kepada cabangnya, Ibnu Jinni 

berkata: “mengubah muannaṡ menjadi mużakkar sangat luas penggunaannya, karena 

mengembalikan cabang kepada dasarnya, akan tetapi mengubah mużakkar menjadi 

muannaṡ merupakan sebuah keanehan.”135 Kata-kata sifat ini dapat digolongkan 

menjadi dua bagian: yang pertama, untuk kepentingan pujian dan yang kedua, kami 

memperhatikan masuk dalam ruang lingkup celaan. Al-Farāi menyebutkan: Apabila 

seseorang dipuji dengan kata sifat yang berakhiran  marbūṭah, maka itu bermakna   ة

mubālagah (berlebihan dalam pujian), seperti kata  ُاهِيَة  (seorang yang sangat cerdas) الدَّ

dan apabila seseorang dicela dengan kata sifat yang berakhiran ة marbūṭah, maka itu 

 
133Nasiru al-Din Muhammad Mahdiy, Syarhi Diwān Jarīr (Bairūt-Libnan: Dār Al-Kutub Al-

Ilmiyah, 1997). h. 61 
134Al-Anbari, Al-Muzakkar Wa Al-Muanats. h. 367 
135Abu al-Fatah Usman, Al-Khasāis (Bairūt-Libnan: Dār al-Hudā, 2006). h. 416 
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juga bermakna mubālagah (berlebihan dalam celaan), seperti kata  ُالبَهِيمَة (hewan 

ternak).136 Terdapat juga beberapa kata sifat muannaṡ yang digunakan untuk mużakkar, 

seperti: َبَاقِعَة   ,عَلَامَة ,دَاهِيَة   ,راَوِية, dan   َنَسَّابة. Salah satu perkataan orang Arab:   َُالرَّاوِية
  .berarti seorang laki-laki yang banyak riwayatnya الراوِيةَ dan  أَحَدُ الشَّاتمَیِْ 

Contoh yang lain:  ِالبَ وَاقِع اهِيَة من الدَّواهي  atau ,بَاقِعَة  مِنَ   yang mana kata  الدَّ

يةالداه  yang memiliki jama’ الدواهي, dinamakan   اهِىالرجل الدَّ  sebagai باقعة, karena ia 

berpengaruh terhadap semua yang diinginkan dan juga digunakan untuk seorang laki-

laki yang memiliki ilmu yang banyak sebagai علامة dan yang ahli nasab sebagai نسابة. 

Adapun kata-kata sifat muannaṡ yang dipasangkan untuk isim mużakkar dengan tujuan 

celaan sebagai contoh: رجل فقافة, dan   تَحْلِئَة   dan تلِْعَابةَ dan تلِقَامة   dan زَمِيلة dan  هلبَاجَة  

dan   إِمَّعَة dan lain sebagainya. Sedangkan contoh yang lain:  ٍهِلْبَاجَة مِن   yaitu ,أعَْجُزُ 

seorang laki-laki yang tukang tidur, pemalas, dan kasar.137 Orang Arab berkata:   رجل
حَلُوءَة  تَحُكُّ   :yaitu seorang laki-laki yang berat dan dalam peribahasa juga dikenal ,تَحْلِئَة  
 bagi seseorang laki-laki baik ucapannya dan buruk perbuatannya dan lainnya بِالذَّراَريِحِ 

seperti   إِمَّعَة  seorang laki-laki yang lemah kemampuan berfikirnya yang selalu رَجل 

berkata kepada setiap orang: saya ikut kamu.138 Al-Mugāyarah yang terjadi antara kata 

sifat muannaṡ dan isim mużakkar diartikan sebagai bentuk ungakapan mubalagah dan 

seakan penambahan ta marbūṭah pada kata-kata sifat ini mengakibatkan adanya 

penambahan makna, hal ini kami dapati melalui perkataan sebagian ahli naḥwu: 

“Adapun penambahan ة marbūṭah pada kata-kata sifat tersebut semata-mata untuk 

kepentingan mubālagah dan mereka menjadikan penambahan lafaz kata ini sebagai 

petunjuk  dari maksud mereka dalam pujian dan celaan.” Sehingga ة marbūṭah 

 
136al-Anbari, Al-Muzakkar Wa Al-Muanats. h. 121 
137al-Madaniy, Majmu’u Al-Amtsal. h. 405 
138Al-Zubaidī, Tājul Urūs Min Jawāhiri Al-Qāmūs. h. 58 
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kehilangan perannya dalam pemberian makna muannaṡ pada kata. Abu Ubaidah 

menafsirkan al-mugāyarah gramtikal ini bahwa ة marbūṭah pada kata-kata sifat 

mużakkar hanyalah tambahan, sebab tanpanya makna kata telah sempurna.139  

Abu Hilal Al-‘Askari berkomentar tentang permasalahan ini: kata   عَلَامَة 

meskipun diperuntukkan sebagai mubālagah hanya saja maknanya dengan adanya ta 

marbūṭah adalah Kumpulan para ulama, maka ة marbūṭah masuk pada kata tersebut 

untuk menjadikan makna jama’ tersebut muannaṡ.140 Hal ini diartikan untuk makna 

tertentu, yaitu bentuk mubālagah bagi seorang laki-laki yang mempunyai ilmu dan 

seakan-akan dirinya adalah kumpulan para ulama disebabkan ilmunya yang sangat 

banyak. 

2) Kata sifat mużakkar untuk isim muannaṡ 

Terdapat beberapa wazan yang diindikasikan sebagai kata sifat mużakkar, hanya 

saja digunakan untuk isim muannaṡ, semisal:   فَعِيل   ,فَ عُول   ,مِفْعَال, dan   فاَعِل. Yang 

pertama menunjukan kebiasaan atau banyak hal tersebut pada diri pemilik sifat itu, 

contohnya: معطار امرأة   dan jika di perhatikan bahwa وَمِئْناث, ومِذكَْار, ومنحار, هذه 

wazan ini digunakan untuk mubālagah yang digunakan secara Bersama oleh mużakkar 

dan muannaṡ, apabila terdapat qorīnah lafẓiyah (keterangan kata) atau yang lainnya. 

Ibnu Distiwayhi dan lainnya menyebutkan: “Adapun wazan مفعال, maka ini termasuk 

pola sebuah kata mubālagah yang tidak sesuai dengan kaidah fi’ilnya dan maknanya 

untuk seseorang yang mempunyai secara berkesinambungan makna fi’il tersebut. 

Ketika maknanya seperti itu, maka kata sifat tersebut dapat digunakan oleh mużakkar 

dan muannaṡ secara sama, sebab pola ini tidak membuatnya memiliki tanda muannaṡ 

 
139Abu Ubaidah, Majāz Al-Qu’rān. h. 158 
140Abu Hilal al-Askariy, Al-Furūqu Fi Al-Lughah (Bairūt-Libnan: Dār Zahid al-Muqaddasi, 

2014). h. 69 
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untuk diterapkan, andaikan diterapkan pada fi’ilnya, maka pasti dikatakan:   مُتَ عَطِ ر dan 

 141  .تَ عَطَّرَتْ  dan تَ عَطَّرَ  sebagaimana dikatakan pada fi’il ,مُتَ عَطِ رةَ  

Adapun wazan فَ عُول, maka mereka mempersempit maknanya hanya sebagai 

faa’il, misalnya: صبور  maka terjadi al-Mugāyarah pada ,صابرة yang bermakna امرأة 

gender kata sifat dan isimnya dan pola ini diartikan sebagai bentuk ungkapan berlebih-

lebihan.142 Al-Anbaari berkata: “susunan wazan kata sifat yang berbeda dengan wazan 

fi’ilnya tidak ditambahkan ta marbūṭah, seperti: رجل صبور وشكور. Pada kata ini ta 

marbūṭah tidak masuk pada kata-kata sifat tersebut karena wazannya berbeda dengan 

wazan fi’ilnya, bukankah jika di lihat  bahwa jikalau kata sifat tersebut sesuai dengan 

fi’ilnya pasti akan dikatakan: وشاكر صابر  وشاكرة dan رجل  صابرة   begitu juga ,امرأة 

dengan kata Orang Arab: معطار dan مهذار, mereka tidak memasukan ta marbūṭah pada 

kata-kata sifat tersebut karena wazannya berbeda dengan wazan fi’ilnya.143  

Termasuk beberapa ungkapan orang Arab yang menunjukan Al-Mugāyarah 

dalam gender antara kata sifat dan mauṣūfnya, yaitu 144.ناقة خلوجِ, غزيرة اللبن Contoh 

yang lain pada peribahasanya, yaitu  ُالضَّجُورُ قد تُحْلَبُ العُلْبَة. dan makna الضجور adalah 

unta betina yang memiliki banyak susu, dan peribahasa ini disampaikan untuk seorang 

kikir yang diambil haknya secara paksa.145  

Adapun wazan فعيل yang dijadikan kata sifat untuk isim muannaṡ, mereka 

mensyaratkan untuk diartikan dengan makna مفعول. Ketika wazan فعيل digunakan 

sebagai na’at (kata sifat) isim muannaṡ, maka itu diartikan sebagai maf’ūl tanpa ة 

marbūṭah, seperti:   خَضِيب غَسِيل ,(tangan yang dihena) كَف    selimut yang) مَلْحَفَة  

 
141 Sibawaih, Al-Kitāb. h. 384 
142Al Sajistāni, Muhammad, Al Mudzakkar Wa Al Muannast. h. 78 
143al-Anbari, Al-Muzakkar Wa Al-Muanats. h. 120 
144Al-Zubaidī, Tājul Urūs Min Jawāhiri Al-Qāmūs. h. 132 
145al-Madaniy, Majmu’u Al-Amtsal. h. 262 
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dicuci),   شَاة ذَبيِح (domba yang disembelih), نَاقة كثير (unta betina yang patah tulang), 

dan ملحة جديد (selimut yang dipotong).146 Al-Anbari berpendapat bahwa na’at wazan 

fā’il yang berasal dari maf’ūl tidak diakhiri dengan ة marbūṭah, contohnya:    كَف
كَحِيلعی   ,(tangan yang dihena) خَضِيب    (mata yang dicela), لِحيَْة  دَهِی (janggut yang 

diminyaki) yang aslinya adalah َكف مَُضُوبةَ ,عی مَكحُولة, dan دهُوناة  dan Ketika .ل حية ما

terjadi peralihan penggunaan dari wazan مَفعول ke wazan فعَيل, maka kata tersebut tidak 

diakhiri dengan ta marbūṭah agar terdapat perbedaan antaranya dan fi’ilnya, seperti 

 المرأة 147 dan kata.(Wanita yang mulia, berakhlak, dan baik hati) امرأة كريْة وأديبة وظريفة
dipasangkan dengan kata sifat mużakkar pada bait syair Imru’u Al-Qoyis, dia 

berkata:148 

خَلخَلِ 
ُ
    حَصَرتُ بِفَودِي رأَسَها فَ تَمايَ لَت       عَلَيَّ هَضِيمَ الكَشحِ رَياًّ الم

Kata المرأة   yang muannaṡ dipasangkan dengan kata sifat mużakkar, yaitu  هضيم 

yang seharusnya secara kaidah adalah هضيمة agar gendernya selaras dan Al-

Mugāyarah ini bertujuan untuk aman dari ketidakjelasan antara isim dan kata sifatnya, 

termasuk kata sifat mużakkar yang digunakan untuk isim muannaṡ adalah wazan faa’il, 

seperti: حائض ,حامل tanpa diakhiri ة marbūṭah, contohnya: امرأة حَائِضَة (Wanita yang 

haid), menggunakan kata sifat mużakkar untuk isim muannaṡ, para ahli naḥwu 

menafsirkan permasalahan ini dengan beberapa keterangan, di antaranya menganggap 

adanya isim mauṣūf mużakkar yang dihapus, Sibawayhi memilih pendapat ini: 

“Sesungguhnya kata حائض dan yang semisalnya bagi orang Arab adalah kata sifat 

untuk sesuatu dan sesuatu itu bergender mużakkar, seakan-akan mereka berkata:   هذا
 kemudian mereka menjadikannya kata sifat untuk (ini adalah suatu haid) شيئ حائض

 
146Qutaibah, Adab Al Kātib. h. 228 
147al-Anbari, Al-Muzakkar Wa Al-Muanats. h. 121 
148Husain Bin Ahmad bin husain Al Zuzani, Syarh Al Muallaqah Al Asri (Libnān-bairut: Dār 

Maktabah Al Hayah, 2009). h. 50 
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isim muannaṡ sebagaimana mereka menjadikan kata sifat muannaṡ untuk isim 

mużakkar, mereka berkata: نَكِحَة  149 Di.(seorang laki-laki yang telah menikah) رجل 

samping itu Ibnu Qutaibah memberikan alasan bahwa dihilangkannya ة marbūṭah pada 

kata-kata sifat muannaṡ ini karena telah aman dari ketidakjelasan dan sebab sifat-sifat 

ini memang hanya khusus untuk muannaṡ bukan mużakkar, dia berkata: “Karena kata-

kata sifat ini bukan untuk mużakkar, ketika orang Arab tidak takut akan kemungkinan 

kekeliruan yang terjadi dalam memutuskan gender isim, maka mereka menghapus ة 

marbūṭah dan apabila mereka memilih untuk mengikuti wazan fi’il, maka mereka 

mengatakan 150 .مُرضِعَة 

      3). Al-Mugāyarah antara fi’il (kata kerja) dan fā’ilnya (subjek) 

Para ahli naḥwu berpendapat bahwa sebuah fi’il wajib menggunakan ta`nīs 

apabila fā’ilnya muannaṡ, maka muncullah sebuah pertanyaan: kenapa orang Arab 

sepakat untuk menambahkan ta` ta`nīs pada kalimat (قامت هند) dan berselisih tentang 

penambahan tanda taṡniyah dan jama’? maka jawabannya bahwa tanda muannaṡ 

mengandung makna yang integral yang tidak bisa dibolak-balik dan diubah, karena 

kata yang bergender Wanita tidak bisa ditempatkan kepada yang bergender laki-laki, 

sehingga wajib disepakati untuk menetapkan tanda muannaṡ pada kata yang 

menunjukannya, di sisi lain dikatakan: adapun kata fā’il muannaṡ yang tidak murni 

muannaṡ, maka bebas untuk menambahkan ta ta’nīs pada fiil atau tidak, barangsiapa 

yang menambahkannya, maka itu sesuai dengan kaidah, dan barang siapa yang tidak 

menambahkannya, maka dikarenakan menjadikan sebuah kata yang tidak 

menunjukkan makhluk hidup itu muannaṡ sama saja dengan menjadikannya mużakkar, 

 
149Sibawaih, Al-Kitāb. h. 383 
150Qutaibah, Adab Al Kātib. h. 229 
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sebab kata muannaṡ tersebut tidak murni muannaṡ,151 inilah kaidah yang dituntut 

dalam kaidah ilmu naḥwu, apabila f āil muannaṡ, maka wajib menambahkan ta ta’nīs 

pada fi’il, akan tetapi terdapat beberapa contoh dari perkataan orang Arab, syair-syair 

mereka, bahkan di dalam Al-Qur`an yang menyelisihi kaidah tersebut. 

Kemudian muncul pada perkataan orang Arab sebuah informasi yang 

disampaikan oleh Sibawayhi bahwa sebagian orang Arab berkata: “فلانة  dan ذهب 

 Informasi lainnya disampaikan juga oleh Abu Zaid Al-Anshāri bahwa 152.أذَاهِب  فلانة؟

dia mendengar sebagian orang Arab badui ketika ditanya فلانة ؟  di mana) أين 

Perempuan itu?) di saat Perempuan tersebut berada di tempat, maka dia akan 

menjawab, هاهو ذه (ini dia), kata Abu Zaid: aku sontak mengingkarinya dengan penuh 

keheranan seraya meminta penjelasannya, dia berkata: “Aku telah mendengarkan 

ucapan ini dari seratus orang Arab.” dan dia termasuk orang yang jujur.153 di sini  

fāilnya muannaṡ yang murni dan seharusnya ada penambahan ta ta`nīs pada fi’il 

tersebut sesuai dengan kaidah yang berlaku, sehingga terjadilah silang pendapat di 

kalangan ulama ahli naḥwu klasik seputar permasalahan ini antara yang melarang dan 

yang membolehkan, sebagiannya lagi menganggap bahwa itu adalah kategori syādz 

(aneh) yang tidak bisa dijadikan acuan.154 Al-Ahdal menggelari bahasa ini dengan   لغة
 dan sebagian ahli naḥwu kontemporer menilai permasalahan ini sebagai salah ,قال فلانة

satu dinamika sejarah, yaitu ta` ta`nīs tidak terkungkung pada makna muannaṡ saja, 

akan tetapi ia memiliki beragam makna lainnya, mereka berkata: “mungkin saja dengan 

tidak membatasi makna ta ta`nīs pada muannaṡ akan menggiring kepada fase 

 
151Al-Tsamānin, Al-Farāid Wa Al-Qawāid. H. 187-188 
152Sibawaih, Al-Kitāb. h. 25 
153Al Sajistāni, Muhammad, Al Mudzakkar Wa Al Muannast. h. 241 
154Khalid bin abdillah bin abi bakri bin muhammad Al Jarjawi Al Azhari, Syarh Al Tasrīh Ala 

Al Taudīh, 2nd ed. (Bairūt-Libnan: Dār Kutub Al Ilmiah, 2000). h. 408 
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periodesasi bahasa Arab yang memberikan ruang bagi ta` ta`nīs sebagai salah satu 

komponen bahasa untuk memiliki beragam makna dan dengan berjalannya waktu, 

muncullah kecenderungan pembatasan maknanya pada muannaṡ saja.”155  

Abdul Fattah al-Humūz menjelaskan permasalahan ini sebagai bentuk taglīb 

(mengunggulkan) mużakkar terhadap muannaṡ, karena muannaṡ adalah cabang dari 

mużakkar dan kelihatannya konsep taglīb menjadi alasan terbanyak pada fenomena ini, 

tanpa menutup mata dari faktor historis, diketahui bahwa penciptaan manusia diawali 

dengan mużakkar (Nabi Adam) sebagai asal usul manusia dan darinya diciptakan 

muannaṡ (Siti Hawa) sebagai cabangnya, maka atas dasar itulah penggunaan 

bahasaArab berlaku dengan menjadikan asal gender adalah mużakkar dan 

pemakaiannya meliputi kedua gender tersebut.156 Dalam sebuah bait syair terdapat: 

 فلا مُزْنةََ وَدَقَتْ وَدَقَ هَا     وَلَا أرَْض  أبَْ قَلَ إبْ قَالَهاَ 
Penyair menyebutkan fi’il (أبقل) dengan mużakkar dan f āilnya (أرض) muannaṡ, 

dijelaskan penyebab pencantuman fi’il dalam bentuk mużakkar ialah karena faa’ilnya 

bukan muannaṡ yang murni  dan Ibnu Jinni berkata: “penyair menafsirkan kata (أرض) 
bumi dengan (مكان dan   ْمَوْضِع) tempat.157 Dalam bait syair yang lain dikatakan:158 

خَانِ تَ قَن َّعَتْ      واستَعجَلَتْ نَصَبَ القُدُورِ فَمَلَّتْ   وَإِذَا العَذَارَى بالدُّ
Secara kaidah, seharusnya penyair mengatakan ( َتقَنُعن) agar musnad atau fi’il ( ْتَ ن ُّعَت) 
dapat menyesuaikan musnad ilaihi atau faa’il (العَّذَارَى), Adapun tafsir permasalahan 

ini diarahkan pada makna jama’atun, yaitu  ْجَماَعَةُ العَذَارَى تَ قَن ُّعَت 

 
155Muhammad al-Ahdal, Al-Kawākibu Al-Duriah, 1st ed. (Bairūt-Libnan: Muasasah Al Kutub 

Al Tsaqafiyah, 1990). h. 84 
156Abdul Al Fatah al-Humūz, Zāhirah Al Taglīb Fi Al Arabiah (Yordania: Jamiah Mu’tah 

Urdun, 1990). h. 86 
157Usman, Al-Khasāis. h. 411 
158Al-Qāsim Ibnu al-Hasan Al-Khawarizmi, Tarsyihu Al-Ilali Fi Syarhi Al-Jumal (Mekkah: 

Manssyurah Jamiah Ummu al-Qurā, 2006). h. 316 
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Adapun yang serupa dengannya bait syair milik al-A’syaa:159 

 فإَِمَّا تَ ريَن وَلي لَمَّة       فإَنَّ الحوََادِثَ أودَى بِهاَ 
Terjadi al-mugāyarah antara  الحوادث yang muannaṡ dan fi’ilnya أودى, 

seharusnya fi’il tersebut diberikan tanda muannaṡ untuk jama’ pada akhirnya 

sebagaimana kaidah yang berlaku. Sebagian ahli naḥwu berkata: sesungguhnya kata 

kerja (fi’il)yang ideal untuk diucapkan pada syair di atas adalah َأَوْدَيْنَ بِها, akan tetapi 

demi menjaga keselarasan sajak maka boleh posisinya di  putarbalikan, seakan-akan dia 

berkata: َ160 .فإَِنَّهُ أَوْدَى الحوََادِثُ بِها 

Sedangkan Al-Akhfays memandang buruk terhadap upaya menjadikan fi’il di 

bait syair ini dalam bentuk mużakkar, dia berkata: “mengubah fi’il yang seharusnya 

muannaṡ menjadi mużakkar lebih buruk lagi ketika diterapkan pada benda mati, 

adapun untuk manusia lebih baik untuk diterapkan, Itu dikarenakan setiap kumpulan 

selain manusia maka kondisi adalah muannaṡ, seperti: هي الحمير dan jangan katakan: 

 Kemudian Al-Ashma’i menukil dari Abu ‘Amr, dia berkata: “aku mendengar 161.هُم  

seseorang dari Yaman berkata: فاَحتَ قَرَهَا جاءتهُ كِتَابِى  لغوب    Aku berkata .,  فلان 

kepadanya: “Kamu mengatakan  جَاءَتْهُ كِتَابِى.” dia menjawab: iya benar, bukankah itu 

 Lihatlah kehebatan Arab badui yang keras tersebut yang menyebutkan alasan ?صحيفة

mengubah fi’iil muannaṡ menjadi mużakkar, letakannya bukan hanya pada syair saja, 

tapi juga pada bentuk esai, oleh karena itu membawa makna sangat terasa pengaruh 

pada bahasa Arab, baik pada aturan syair ataupun esai. Kesimpulannya mengubah 

makna al-kitab yang mużakkar menjadi shohifatun, seakan-akan dia berkata:   َجَاءَتها

 
159Al Azhari, Syarh Al Tasrīh Ala Al Taudīh. h. 408 
160Abu Ubaidah, Majāz Al-Qu’rān. h. 268 
161Abu Al-hassan Said Bin Masadah Al-akhfash, Ma’ani Al-Qur’ān (Kuwait: al-Maktabah al-

‘Asriah, 1411). h. 91 
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 162 .كتابى فاحتَ قَرَهَا 

4. Al-Mugāyarah pada bab ma’rifah dan nakirah 

Termasuk kaidah yang telah ditetapkan dalam kajian bahasa Arab adalah 

keselarasan ma’rifah dan nakirah pada tema na’at,dan taukīd, hanya adanya beberapa 

penggunaan yang tidak selaras dengan kaidah di atas, di antaranya adalah: 

1) Al-Mugāyarah pada na’at 

Sibawayhi berkata tentang bab ini: ketahuilah bahwa isim ma’rifah hanya 

diberikan kata sifat yang ma’rifah, sebagaimana isim nakirah juga hanya diberikan kata 

sifat yang nakirah,163 Dia juga menambahkan di kesempatan lain: ketahuilah bahwa 

tidak bisa memberikan isim nakirah dengan kata sifat ma’rifah, sebagaimana tidak bisa 

memberikan kata sifat yang sama pada dua isim yang satu ma’rifah dan lainnya 

nakirah, seperti: الراتعان وفصيلها  ناقة   unta bentina  dan anaknya  yang makan) هذه 

rerumputan), ini mustahil, karena الراتعان tidak bisa menjadi sifat untuk kata   فصيل  dan 

kata ناقة serta juga tidak bisa menjadikan sebagiannya nakirah dan lainnya ma’rifah.” 

Dan ini merupakan pernyataan yang sangat jelas tentang tidak bolehnya memberikan 

kata sifat nakirah untuk isim ma’rifah dan sebaliknya.164  

Al-Mubarrid menyatakan kewajiban muthaabaqah menyelaraskan antara isim 

dan kata sifatnya dalam nakirah dan ma’rifah, seraya mempertegas pernyataan 

Sibawayhi, dia berkata: “ketahuilah bahwa semua isim ma’rifah itu dipasangkan 

dengan kata-kata sifat ma’rifah juga.” Dia juga berkata: “Apabila kamu berkata  هذا
 ini tidak dijadikan na’at karena isim nakirah tidak bisa dipasangkan درهم ضَربُ الأميرِ 

dengan kata sifat ma’rifah.165 Ibnu as-Sirāj telah merangkum hukum na’at dan man’ūt 

 
162 Al Jinni, Al Muhtasab Fi Tabyin Wujuh Syawādz Al Qiraāh Wa Al Idah Anhā. h. 348 
163Sibawaih, Al-Kitāb. h. 6 
164Sibawaih, Al-Kitāb. h. 422 
165Abu Al Abās Muhammad Bin Yazid Al Mubarrad, Al Muktadhab  (Qāhirah Mesir: Wizārah 
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dengan pernyataan: “na’at isim ma’rifah adalah ma’rifah dan na’at isim nakirah adalah 

nakirah, kemudian na’at mengikuti man’utnya pada hukum I’rāb rafa’, naṣab, dan 

jar,166 kalau begitu na’at menyesuaikan man’utnya dalam bentuk ma’rifah dan nakirah. 

penyebabnya ialah na’at dan man’ut seperti satu kesatuan sehingga mustahil dua hal 

yang kontradiktif berkumpul pada satu tempat, oleh karenanya keselarasan keduanya 

adalah sesuatu yang wajib.  

Al-‘Akbari menjelaskan lebih tentang penyebab fenomena ini, dia berkata: 

“Sesungguhnya kata sifat itu sama dengan isimnya dalam bentuk ma’rifah, nakirah, 

mufrod, mutsanna, jama’, mużakkar, muannaṡ, dan i’rāb (rafa’, naṣab, dan jar), karena 

kata sifat sama dengan isimnya dalam makna dan mustahil keduanya menjadi satu 

dengan bentuk yang berbeda-beda, yaitu ma’rifah, nakirah, mufrod, dan lebih pada satu 

keadaan.”167 akan tetapi ditemukan pada perkataan orang Arab yang keluar dari ikatan 

kaidah ini, isim nakirah dipasangkan dengan kata sifat ma’rifah sesuai susunan kata 

yang nampak, hal ini terjadi pada bab iḍāfah gairu mahdhoh. para ahli naḥwu telah 

menyadari konsep iḍāfah gairu mahḍah dengan dua hal: yang pertama, ialah sebagai 

kata sifat untuk isim nakirah, sebagaimana yang disebutkan oleh Sibawayh: 

“ketahuilah bahwa setiap kata muḍāf ke isim ma’rifah dan ternyata kata sifat untuk isim 

nakirah, apapun itu, baik isim mauṣūf atau kata sifat atau khabar atau mubtada`, maka 

sesungguhnya itu dijadikan sederajat nakirah.168 Sedangkan yang kedua, ialah 

dibolehkan menganggap adanya tanwin di antara muḍāf dan muḍāf ilaihi tanpa 

mempengaruhi makna, dan Khowarizmi telah menjelaskan hal ini dengan berkata: 

 
Al Auqaf Al Majlis Al A’la Al Syūn Al Islamiah Lajnah Ihya Turās Al Islamiy, 1994). h. 298 

166Sirāj, Al-Ushul Fi Al-Nahwi. h. 23 
167Abu al-Baqa Abdullah bin Husainal Akbariy, Al-Lubāb Fī Ilalil Al-Binā Wa Al-I’rāb (Suriah: 

Dar al-Fikri, 1990). h. 405 
168Sibawaih, Al-Kitāb. h. 425 
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“Dan sungguh itu tidak dikenal dengan iḍāfah lafẓiyah, karena sifatnya itu seperti 

terpisah (infiṣāl), dan kami mengetahui asal-usul hukum I’rābnya seperti naṣab dan 

rafa’.169 Para ahli naḥwu membatasi iḍāfah lafẓiyah menjadi 3 bentuk: isim fā’il, isim 

maf’ūl yang menunjukkan masa saat ini dan yang akan datang, dan sifat musyabbahah 

apabila difungsikan sebagaimana fi’ilnya. Ketika fi’il tidak diketahui, maka digiring 

kepada maknanya saja.170 Termasuk salah satu contoh tentang masalah pada syair Jarīr 

yang dijadikan dalil oleh Sibawaih:171 

 ظلَِلنَا بمسُْتَِ  الحرَُور كَأن  نَا             لَدَى فَ رَسٍ مُسْتَ قْبِلِ الر يِْح صَائمِِ 
adapun bagian yang dijadikan dalil dalam bait syair di atas adalah memberikan untuk 

kata benda nakirah, yaitu  ٍفَ رَس, sifat yang makrifat, yaitu مُسْتَ قْبِلِ الر يِْح yang terdiri dari 

kata  ِمُسْتَ قْبِل (isim nakirah) yang dimuḍāfkan kepada kata الر يِْح (isim ma’rifah) dan juga 

bentuk kata ini ditafsirkan sebagai kata yang tidak memperoleh sifat ma’rifah, karena 

mereka menganalogikan bahwa kata-kata tersebut adalah الر يِْح مُسْتَ قْبِلِ  فَ رَسٍ   ,لَدَى 
sehingga bentuk iḍāfah lafẓiyah itu tidak berpengaruh pada makna, Inilah pendapat 

mereka yang mejadikan kedua muḍāf di atas bertanwin, sementara mereka yang 

berpendapat bahwa bentuk iḍāfah tersebut memiliki makna fi’il maka susunannya akan 

menjadi  َالر يِْح مُسْتَ قْبِلِ  فَ رَسٍ   di sini fi’il tidak dijadikan ma’rifah yang ,لَدَى 

dimanifestasikan oleh isim fā’il.  

2) Al-Mugāyarah pada Taukīd 

Diketahui bahwa taukīd mengikuti mu`akkadnya sesuai dengan ketentuan 

kaidah naḥwu yang berlaku dalam segala aspek termasuk nakirah dan ma’rifah, hanya 

 
169Al-Khawarizmi, Tarsyihu Al-Ilali Fi Syarhi Al-Jumal, h.321 
170Al-Ahdal, Al-Kawākib Al – Durriah. Jil.2 h.65 

171, Jil.1. h. 425Kitāb-AlSibawaih,    
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saja terdapat pada kasus-kasus bahasa Arab yang ada bahwa bisa saja taukīd melanggar 

kaidahnya, sebagaimana didapati pada bentuk ajma’ dan yang semakna dengannya, 

ditemukan bahwa kata-kata taukīd tersebut tidak memiliki awalan   )أل(yang 

menandakan ma’rifah padahal dia menjadi taukīd untuk isim muakkad ma’rifah dengan 

keadaan dirinya sebagai nakirah, dan sebagian ahli naḥwu telah menafsirkan 

Mugāyarah ini bahwa taukīd tersebut adalah ma’rifah meskipun tidak memiliki tanda 

ma’rifah karena kata-kata tersebut diniatkan sebagai iḍāfah atau ‘alamiyyah, 

sedangkan bukti sifat ma’rifah adalah dia tidak mengikuti isim muakkad nakirah.172 

 Sebagian ahli naḥwu telah menetapkan bahwa tidak boleh mentaukīd isim 

muakkad nakirah dengan taukīd ma’rifah, dan hal itu berangkat dari makna taukīd, 

yaitu menghilangkan kesimpangsiuran dan nakirah adalah sesuatu yang tidak jelas, 

sehingga apabila mitra tutur tidak pernah mengetahui hakikatnya, bagaimana mungkin 

kesimpangsiuran itu akan hilang dengan taukīd sedangkan dirinya masih 

simpangsiur.173 Termasuk contoh dalam sebuah syair: 

ا  ا كُلَّهُ مُطرََّداا   إِذَا القعُودُ كَرَّ فِيهَا حَفَدا  يوَماا جَدِيدا

muakkad nakirah, yaitu يوَماا  ditaukīd dengan ma’rifah  ُكُلَّه. Dan Mugāyarah ini yaitu 

kata  ُكُلَّه ditafsirkan sebagai taukīd untuk isim dāmir pada kata ا  dan isim dāmir ,جَدِيدا

adalah ma’rifah.174 Dan sebagaimana yang nampak bahwa munculnya al-mugāyarah 

ini sangat jarang dan sedikit pada bab taukīd dibandingkan bab na’at, dikarenakan 

kemungkinan-kemungkinan penafsiran terdapat di bab na’at yang tidak ada di taukīd. 

 

 
172Umar Bin Tsabit Al-Samaniniy, Al-Fawaidu Wa Al-Qawaidu. h. 1362 
173Al-Qasim Ibnu Al-Hasan Al-Khawarizmi, Tarsyihu Al-Ilali Fi Syarhi Al-Jumal. 268 

 
174Abu Bakar Muhammad Ibnu al-Qasim al-Anbari,  Asrāru Al-Arabiyah, h.212-213 



83 

 

 

 

Perubahan-perubahan Ṣarf (Al-Mugāyarah Al-Ṣarfiyah) 

1. Al-Mugāyarah & Kata Dasar 

Ulama ṣarf mengisyaratkan bahwa maṣdar (kata dasar) dari fi'il ṡulāṡi 

mujarrad sangatlah banyak. bentuknya tidak dapat diqiyaskan seperti pada fi'il ṡulāṡi 

mazid atau fi'il diatasnya.175 Jumlah maṣdar fi'il ṡulāṡi mencapai tiga puluh empat 

bentuk, yang mana jumlah yang banyak ini menunjukkan betapa luasnya bahasa 

Arab.176 Berdasarkan hal ini para ulama berbeda dalam pembagaiannya dimana 

sebagian ahli bahasa menyebutkan bahwa maṣdar ṡulāṡi ada yang bersifat qiyasi dan 

adapula yang tidak.177 Diantara hal yang menjadikan struktur maṣdar ini layak untuk 

dibahas adalah adanya keragaman bentuk dan jenisnya baik dari sisi harakat maupun 

huruf-hurufnya, yang mana para ulama memiliki banyak pandangan dalam masalah ini, 

sebagian ulama berpandangan bahwa bahasa telah mengembangkan beragam bentuk 

maṣdar untuk memberikan makna-makna tertentu.178 Dan perbedaan makna antara satu 

dan yang lain dalat dilihat dari redaksi (kata/kalimat), dengan kata lain, bahwa (setiap) 

maṣdar memiliki makna khusus yang lebih dari sekedar makna tekstual sementara, 

sebagian yang lain melihat bahwa keragaman bentuk dan jenis maṣdar secara umum 

kembali pada perbedaan dialek.  

Al-Jundi berkata: Jika ditelaah bentuk-bentuk maṣdar dalam kamus-kamus, akan 

ditemukan bahwa kata dengan pola فعول berasal dari Tamim dan Nejd, dan pola فعل 

 
175Radiu Al-Dīn Muhammad bin Al-Hasān, Syarhu Kāfiyah Ibnu Al-Hājib (Bairūt-Libnan: Dār 

Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1966). h 192 
176Luthf Allah bin Muhammad Al-Ghiyath, Al-Manāhilu Al-Sharfiyah Ila Kasyfi Ma’ani Al-

Syāfi’I (al-Suudiyah: Dār al-Maārif, 1990). h. 89-90 
177Muhammad bin Abdullah bin Abdullah bin Malik Al-Tāil-Jiani Al-Andalusia Jamal Al-Dīn, 

Syarhu Al-Tashili Tashilul Fawaid Wa Takmili Al-Maqāsid (Mesir: Dār Hajarin li al-Tabaati wa al-

Nasyr, 2001). h. 325 
178Ismaīl Ahmad Amayra, Al-Tatawur Al-Tārikhiy Li Abdiyati Al-Masādiri (Urdun: Jamiah 

Yarmuk, 1995). h. 242-243 
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berasal dari Hijaz.179 Beliau menambahkan bahwa perbedaan dialek tidak hanya pada 

maṣdar ṡulāṡi atau rubā'i saja, akan tetapi juga mencangkup maṣdar mimi.180 Di antara 

bentuk al-mugāyarah pada struktur maṣdar untuk satu kata kerja adalah apa yang 

disebut oleh Husain Rifa'iyah (dalam salah satu tulisannya) من شذوذ المصادر diantara 

keganjilan-keganjilan pada maṣdar yang mana ia menyebutkan banyak contoh di 

dalamnya.181 Hal ini dapat di temukan pada maṣdar dari kata حسب yaitu حسبان 

hisban dan حسب hasbun, perbedaan ini dimaksudkan untuk membedakan makna yang 

dituju oleh setiap maṣdar, dimana kata حسبان artinya adalah ظن yakni mengira dan 

telah disebutkan oleh Ibnu Qutaibah. Sementara kata حسب adalah maṣdar qiyasi yang 

menjadi isim dengan makna كاف yakni cukup/ pantas.182 Maka dalam rangka untuk 

membedakan antara keduanya diadakanlah (al-mugāyarah) pada struktur maṣdar, 

maka setiap bentuk mengandung makna khusus untuk menghindari 

kerancuan/ketidakjelasan makna. Demikian pula kata حسبان husbān maṣdar kata 

الَشَّمْسُ     yang berarti menghitung.183 Seperti pada firman Allah Q.S Ar-Rahman حسب
  ,وَالْقَمَرُ بُِِسْبَانٍ  

Kata الحسب al-hasabu adalah isim yang (terkadang) bermakna menguburkan 

mayat di batu.184 Kata حسب bisa bermakna isim dan bisa pula bermakna maṣdar, jika 

kata ini tidak memiliki indikator tertentu, maka akan terjadi kerancuan/ ketidakjelasan 

 
179Ahmad Alam al-Din al-Jundi, Al-Lahjah Al-Arabiyah Fi Al-Turās (Tunisia: Dār al-Arabiyah 

lil Litab, 1992). h. 592 
180Muhammad Sulaiman Yaqut, Zāhirah Al-Tawīli Fi Al-Siyāgi Al-Sharfiyah (Bairūt-Libnan: 

Dār al-Ma’rifah, 1986). h. 76 
181Husein Al-Rafaia, Zāhirah Al-Syuzūz Fi Al-Sharfi Al-Arabiy (al-Urdun: Risalah Magistīr 

Gaira Mansūratin Jamiah Mutah, 1980). h. 149-160 
182Qutaibah, Adab Al Kātib. h. 261 
183Abu Mansour al-Jabban, Sarhu Al-Fasih Fi Al-Lughah, 1st ed. (Bairūt-Libnan: Muassasah 

Al-Risālah, 2010). h. 166 
184Muhammad bin Yaqūb Al-Fayrouz Abadi Majd Al-Din, Al-Qāmus Al-Muhīt (Bairūt-Libnan: 

Dār al-Ilmi Liljamī, 2005). h. 150 
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makna. Oleh sebab itu, diberlakukanlah al-mugāyarah antara isim dan maṣdar dengan 

menjadikan حسبان sebagai maṣdar dan حسب sebagai isim maṣdar untuk 

menghilangkan kerancuan/ ketidakjelasan. 

Begitupun dengan kata السكت "maṣdar lazim" kata سكت yang bukan qiyasi 

dan  سكوت yang merupakan qiyasi, dalam kamus-kamus terlihat perbedaan makna 

kata وسكوتا  -سكتا  -يسكت  -سكت  yang berarti berhenti berbicara. Mereka juga 

menyebutkan bahwa سكت berarti سكن dan  فتر yakni mereda atau tenang.185 Seperti 

dalam firman Allah   َوَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْالَْوَاح   Perbedaan makna inilah 

yang mengharuskan adanya (mugāyarah) antara kedua struktur maṣdar untuk 

menghilangkan ketidakjelasan makna pada keduanya, dalam maṣdar kata ثبت ada ثبات 
dan  ثبوت, maṣdar  ثبوت merupakan maṣdar qiyasi (فعول) yang merupakan jama’ dari 

 atau berani,186 Maka pada maṣdar qiyāsi terdapat dua makna yang شجاع yakni ثبت

berbeda, salah satunya makna maṣdariyah dan yang lain bermakna jama’,  Jika tidak 

ada indikator (khusus) maka akan terjadi ketidakjelasan makna. Oleh sebab itu 

diberlakukanlah al-mugāyarah dengan membentuk pola maṣdar  فعال untuk 

menghilangkan kerancuan makna antara maṣdar dan jama’ taksir, hal ini didukung oleh 

As-Samirai, dia mengatakan: di dalam Al-Qur`an terdapat kata الكفر pada dua puluh 

tujuh tempat yang seluruhnya bermakna kufr dalam agama dan terdapat kata الكفران 
pada satu tempat (QS. Al-Anbiya ayat 94)  

 كٰتِبُ وْنَ   لهَ وَاِناَّ  كُفْراَنَ لِسَعْيِهِۚ فَمَنْ ي َّعْمَلْ مِنَ الصٰ لِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِن  فَلَا  
Kata الكفران di ayat ini yang berarti جحود yakni mengingkari, lawan dari kata  الشكر 
dan الإقرار dan terdapat tiga kata الكفور pada tiga tempat di Al-Qur`an yang 

 
185Al-Din, Al-Qāmus Al-Muhīt. h. 150 
186Al-Din, Al-Qāmus Al-Muhīt. h. 144 
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mengandung tiga makna tersebut yang bermakna umum.187  

Orang-orang Arab telah melakukan al-mugāyarah pada maṣdar-maṣdar dari 

satu kata kerja, Hal ini dalam rangka menghilangkan ketidakjelasan antara makna-

makna yang dimaksudkan dan diantara kata kerja yang memiliki dua pola maṣdar yaitu 

وحلبا  -حلبا  -حلب  halaban dan halban, pada kalimat الناقة  berarti saya telah حلبت 

memerah susu unta, dan pada kalimat الرجل  berarti berlutut, maka untuk حلب 

membedakan keduanya dijadikanlah maṣdar حلبا halban bermakna memerah, dan  حلبا 

halaban bermakna berlutut.188 begitupun beberapa ulama bahasa juga mengatakan 

bahwa حجابا  -حجب  berarti ستر yakni menutupi dan ححبا  -ححب  bermakna  منع 
yakni mencegah/ melarang. Hal ini dilakukan untuk menghindari ketidakjelasan makna 

pada kata kerja حجب. Demikian pula pada kata نكاح dan نكح, yang mana kata نكاح 
berarti العقد dan نكح berarti الوطء, Dengan desimilasi pada maṣdar fi'il ini, 

ketidakjelasan makna dapat teratasi dan perbedaan makna yang dimaksud dapat 

diketahui (dengan jelas). Hal ini diperkuat dengan apa yang disebutkan dalam Tajul 

Arus. Mereka mengatakan bahwa tidak ada lafaz نكاح di dalam Al-Qur`an melainkan 

bermakna العقد, termasuk maṣdar kata  نبت yakni ( نبات) yang bukan qiyasi seperti pada 

(QS. Ali Imran ayat 37):  ٍاَ بِقَبُ وْل بَ تَ هَا نَ بَاتاا حَسَناا    حَسَنٍ وَّ فَ تَ قَب َّلَهَا رَبهُّ
انَْ  , dan ungkapan   نبت

نباتا  yang نبوت  yakni tumbuh, dan نشأ yakni nampak dan ظهر yang berarti الزرع 

merupakan maṣdar qiyasi yang berarti ارتفع yakni meninggi dan نَد yang berarti 

menjadi montok, yang merupakan makna majazi, dimana pada fenomena ini 

mugāyarah desimilasi dilakukan untuk menghilangkan ketidakjelasan makna. Maka 

dikhususkanlah pola فعال untuk makna hakiki dan pola فعول untuk makna majazi.189  
 

187Fadil Saleh Al-Samarāi, Ma’āni Al-Abniyati Fi Al-Arabiyah (Baghdad-Irak: Mansyuratun 

Jamiah, 2011). h. 20 
188al-Jabban, Sarhu Al-Fasih Fi Al-Lughah. h. 125 
189 Al-Din, Al-Qāmus Al-Muhīt. h. 144 
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Dalam percakapan Arab kata زنى bermakna فجر yang buka qiyasi dan kata زنا-  
 yang merupakan qiyasi. Maka diberlakukanlah desimilasi ضاق yang bermakna زنوا

pada pola maṣdar yakni زنا dan زنى untuk memperjelas perbedaan makna diantara 

keduanya. Dan pada kata ذهب juga terjadi mugāyarah pada maṣdarnya yakni ذهاب 
yang buka qiyasi dan  ذهوب yang merupakan qiyasi yang menjadi jama’ dari kata  ذهب 
dzahabun, Sibawaih menyebutkan bahwa sebagian Arab mengatakan كتبا qiyasi. Dan 

pada asalnya kata  الكتاب adalah isim yang bermakna maṣdar وكتبا  .كتبته كتابا 

Kemudian kata  الكتاب dimaksudkan untuk sesuatu yang tertulis padanya sesuatu. Asal 

kata الكتب bermakna والضم  yakni mengumpulkan dan menghimpun. Disini الجمع 

diberlakukan desimilasi untuk membedakan antara كتب dengan maṣdar qiyasi كتب 

yang bermakna جمع dan كتب dengan maṣdar  كتاب yang bermakna خط yakni menulis. 

Demikian halnya pada kata وجد yang memiliki maṣdar وجدان yang berarti perasaan 

dan وجدا yang berarti menemukan, Al-mugāyarah ini, diberlakukan untuk 

menghilangkan kerancuan/ ketidakjelasan makna.190  

2. Keterangan Tempat, Waktu, dan Al-mugāyarah 

Sibawaih dalam kitabnya menyebutkan kosakata-kosakata yang berhubungan 

dengan bab ini pada pola مفعل dan qiyāsnya مفعل seperti ungkapan orang-orang Arab 

المطلع , المشرق   dan , المغرب , المفرق , المسقط , المرفق dan المنسك , المجزر , المنبت , 

 Sibawaih menjelaskan al-mugāyarah dan perubahan ini bahwasannya ia 191 .المسجد

berhubungan dengan bahasa beberapa kabilah dan untuk membedakan antara makna-

makna yang dimaksudkan. (Sibawaih) mengatakan: Mereka (Orang-orang Arab) 

berkata: أتيتك عند مطلع الشمس yakni ketika matahari terbit, dan ini adalah bahasa 

 
190al-Jabban, Sarhu Al-Fasih Fi Al-Lughah. h. 86 
191Isaam Nuruddin, Abniyah Al-Fi’li Fi Syafiyati Ibnu Hajib Dirāsah Lisaniyah Lughawiyah, 

(Cet.1: Bairūt-Libnan: al-Muassasah al-Jamiiyyah li al-Dirasah wa al-Nasyri wa al-Tauzi, 1992). h. 223 
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Bani Tamim. Adapun ahlu Hijaz, mereka menyebutnya dengan fatḥah, mereka (juga) 

berkata: Adapun المسجد, maka ia adalah nama sebuah bangunan dan bukan 

dimaksudkan sebagai tempat sujud atau tempat meletakkan jidat. Jika menghendaki 

makna tersebut maka akan disebut مسجد masjid.192 Jika di cermati reaksi-reaksi di 

atas dalam berbagai kamus-kamus, akan di temukan bahwa terkadang disebut dengan 

fatḥah dan terkadang dengan kasrah. bentuk fatḥah sesuai dengan qiyas tashrīfi, 

Adapun perubahan ke kasrah maka ia adalah bentuk mugāyarah/desimilasi bersama 

dengan dasar qiyasi. Terlihat jelas dari perkataan Sibawaih bahwa masalah ini 

berhubungan dengan upaya menghindari kerancuan/ ketidakjelasan makna pada lafaz-

lafaz tersebut, Al-Ashma'i mengatakan: bahwa ungkapan السوط مسقط   dan مسقط 
الرجل menggunakan fatḥah. Adapun ungkapan النجم الرأس dan مسقط   مسقط 
menggunakan kasrah. Hal ini untuk membedakan makna umum yang dimaksud dan 

makna khusus. Pada ungkapan السوط النجم dan مسقط   menggunakan fatḥah مسقط 

untuk mengisyaratkan makna umum. Hal ini karena النجم yakni bintang jatuh di bumi 

pada tempat yang tidak menentu demikian pula السوط. Adapun tempat lahirnya 

seseorang terjadi pada tempat tertentu, oleh sebab itu dikhususkan dengan kasrah dan 

al-mugāyarah antara dua struktur (kata) dengan kasrah (dimaksudkan) untuk 

membedakan kedua makna yang dituju.  

Abdus Shabūr Syahin menguatkan apa yang telah lalu dengan ucapannya: 

"Telah disebutkan kata keterangan waktu dan tempat dengan kasrah, yang qiyasnya 

(adalah) fatḥah seperti المشرق المنبت,  المنسك,  -Boleh jadi lafaz .المغرب  dan المسجد, 

lafaz ini dan semisalnya datang menyelisihi kaidah, karena dia (memang) tidak 

dimaksudkan untuk mugāyarah dari isim zaman (keterangan waktu) dan isim makan 

 
192Abdurrahman Jalaluddin ibnu al-Kamal al-Syuyūti, Al-Asbahu Wa Al-Nazāiru Fi Al-Nahwi 

(Bairūt-Libnan: Muassasah Al-Risālah, 1990). h. 264 
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(keterangan tempat) dalam makna ilmu naḥwu, akan tetapi dia memang nama tempat-

tempat tertentu. Ia adalah penyebutan khusus yang tidak mengikuti syarat bentuk 

redaksi tertentu.193 Diantara kata yang datang dengan pola مفعل maf'al dan qiyasnya 

 mif'al, telah disebutkan oleh Sibawaih dua lafaz yang ia masukkan dalam bab مفعل

Syuzuz yaitu مربد marbad dan مطبخ mathbakh, qiyas   مَرْبَد adalah   مِرْبَد dan   مَطبَْخ adalah 

 .مِطبَْخ  
Al-mugāyarah disini untuk menghilangkan ketidakjelasan makna antara yang 

khusus seperti mirbad dan yang umum seperti marbad. Hal ini diperkuat dengan 

ungkapan Fadhil As-Samirā'i, ia mengatakan bahwa المطبخ adalah bangunan tempat 

memasak berbagai hal, dan المربد dikhususkan untuk tempat mengikat unta. Jika yang 

dimaksud adalah dapur umum maka disebut 194.مطبخ Dalam hal ini ungkapan diatas 

adalah catatan jelas yang menunjukkan adanya tagayur/desimilasi yang terjadi antara 

dua lafaz mirbad dan marbad yang dimaksudkan untuk membedakan makna khusus 

dan umum, perubahan harakat disini memberikan makna baru yang dapat 

menghilangkan ketidakjelasan antara makna-makna yang dimaksud.195 Bentuk ini juga 

ada dalam qiraat Al-Qur`an seperti pada firman Allah (QS. Al-Kahfi ayat 90)  

مُْ مِ نْ دُوْنَِاَ سِتْراا   ْ نَْْعَلْ لهَّ  حَتىٰ ْٓ اذَِا بَ لَغَ مَطلِْعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطلُْعُ عَلٰى قَ وْمٍ لََّ
Jumhur membaca kata مطلع dengan mengkasrahkan اللام, sementara Ibnu 

Mihshan membaca dengan memfatḥahkan lam, Al-Qurthubi menyandarkannya pada 

Ibnu Mujāhid,196 Demikian pula pada QS. Al-Qadr ayat 5, jumhur membaca  مطلع 
 

193Abdul Sa ūr Shahin, Al-Manhaju Al-Sautiy Lil Baniyah Al-Arabiyah Ruyah Jadīdah Fi Al-

Sharf Al-Arabiy (Bairūt-Libnan: Muassasah Al-Risālah, 1980). h. 12 
194Al-Samarāi, Ma’āni Al-Abniyati Fi Al-Arabiyah. h. 43 
195Ahmad bin Mohammad bin Ahmad bin Abdul-Ghani Al-Damiati, Ittihafu Fudala’i Al 

Basyar Fi Al-Qiraāh Al-Arabiyah Asyarah (Bairūt-Libnan: Dār al-Nadwah, 2006). h. 294 
196Abu Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, Al-Jamiu Al-Ahkamu Al-Qur’an 

(Bairūt-Libnan: Dār Ihya al-Turās al-Arabiy, 1964). h. 53 
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dengan memfatḥahkan lam, dan Abu Raja, al-A'masy, Ibnu Watsab, Thalhah, Ibnu 

Mihshan, Al-Kisa'i, dan Abu Amr membacanya dengan mengkasrahkan lam.197 

Perbedaan dua qiraat ini ditafsirkan sebagai bentuk perbedaan dialek antara Bani 

Tamim yang membaca fatḥah dan Ahlu al-Hijāz dengan kasrah.  

Para ulama mencukupkan pembahasan ini dengan mengatakan bahwa fatḥah 

adalah qiyasi dan kasrah adalah syādz.198 Para ulama telah mengisyaratkan 

sebagaimana telah disebutkan bahwa maṣdar mimi, isim zaman dan makan dibentuk 

dari fi'il ṣahih pada pola مَفعَل jika 'ain fi'il pada bentuk muḍāri’nya berharakat 

dhommah atau fatḥah. Dan dibentuk dengan pola مفعِل jika 'ain fi'il dari bentuk 

muḍāri’nya kasrah.199 Berdasarkan hal ini maka terlihat jelas bahwa ada fi'il muḍāri' 

yang 'ain fi'ilnya kasrah pada kata يطلع yang darinya dibentuk redaksi yang oleh para 

ulama dikategorikan qiyāsi yang pernah terpakai dalam suatu dialek yang kemudian 

punah, ataupun bisa dikatakan terjadi percampuran dialek. Al-Kisa'i telah 

menyinggung hal ini saat menjelaskan lafaz مطلع yang lam nya kasrah bahwasanya ia 

menggambarkan dialek lama yang telah punah pada fi'il dan tetap ada pada isim, dan 

hal ini tidak dapat di pungkiri ada pada sebagian dialek, seperti pada kata مسكن di 

firman Allah dalam (QS. Saba ayat 15):  َبَاٍ فيْ مَسْكَنِهِمْ ايٰةَ  ِۚلَقَدْ كَانَ لِس , yang memiliki 

dua bentuk qiraat. An-Nakho'i, Hamzah, dan Hafs membacanya dengan memfatḥahkan 

kaf, adapun al-Kisa'i, al-A'masy dan 'Alqomah membacanya dengan kasrah, dan 

pengarahan tafsir Al-Bahrul Muhith menjelaskan bahwa al-mugāyarah dalam qiraat ini 

dibangun diatas perbedaan dialek dan keragamannya, yang mana bentuk kasrah adalah 

 
197Ahmad bin Musa bin Al-Abbas Al-Tamimi Abu Bakar bin Mujāhid Al-Baghdadi, Al-Sabah 

Fi Al-Qirāt, 2nd ed. (Mesir: Dār Ma’arif, 1980). h. 693 
198Abu Zakariya Yahya bin Ziyad bin Abd al-Farā al-Farā, Ma’ani Al-Qur’an, 2nd ed. (Bairūt-

Libnan: Alimu al-Qutub, 1997). h. 28 
199Abu Al-Qasim Ali bin Jaafar Al-Saadi Al-Saqaliy, Kitab Al-Af’al, 1st ed. (Bairūt-Libnan: 

Alimu al-Qutub, 1992). h. 16 



91 

 

 

 

dialek Yaman yang fasih.200  
3. Al-mugāyarah pada Struktur kata kerja 

Ahli bahasa telah menetapkan salah satu dari tiga tanda (fathah, dammah, dan 

kasrah) untuk menjelaskan huruf dari masing-masing bentuk lampau dan bentuk 

sekarang, dan karenanya mereka membagi tiga struktur menjadi sembilan bagian, dan 

para ulama bahasa menolak tiga dari sembilan bagian tersebut dengan dalil bahwa hal 

itu karena tidak diberitakan dari bangsa Arab,201 yaitu: 

a)  َيفَعَلُ -فَ عُل   dengan di dhommahkan huruf ain dari kata kerja lampau (fiil māḍi) 

dan di fathakan huruf ain dari kata kerja bentuk sekarang (fiil muḍāri) 

b)   َيفَعِلُ -فَ عُل   dengan di dhommahkan huruf ain dari kata kerja lampau (fiil Mādhi) 

dan di kasrahkan huruf ain dari kata kerja bentuk sekarang (fiil muḍāri) 

c)   َيفَعُلُ -فَعِل   dengan di kasrahkan huruf ain dari kata kerja lampau (fiil mādhi) dan 

di dhommahkan huruf ain dari kata kerja bentuk sekarang (fiil muḍāri) 

Adapun beberapa struktur kata kerja yang disepakati oleh para ulama Bahasa 

Arab dan banyak dipergunakan dalam bahasa Arab,202 sebagimana telah terangkum 

dalam syair:   كسر فتح كسر كسر ضمتان    -فتح كسر فتح ضم فتحتان  

A. Perubahan-Perubahan Fonem (Al-Mughayarah Al-Shautiyyah) 

1. Pandangan Ulama Bahasa terkait (Al-Mughayarah Al-Shautiyyah) 

Perubahan-   perubahan Fonem 

Fenomena al-mugāyarah fonemis dianggap salah satu manifestasi respons 

bunyi-bunyi yang mirip satu sama lain, maka bahasa Arab merujuk kepadanya sebagai 

upaya untuk menghindari naql. para ahli naḥwu (sintaksis) klasik juga pernah mengkaji 

 
200Abu Hayān Al Andalusī, Tafsīr Bahru Al Muhīth, 7th ed. (Bairūt-Libnan: Dār Al Fikr, 1420). 

h. 269 
201Anis, Min Asrār Al Lugah. h. 47 
202Ibrahim Abdul Wahhab Al-Zanjani, Tasrīf Al-Zanjani Damina Kitabu Jami’ Al-Muqadimaat 

(Ibrani: Tabatu Tahran, 2000). h. 54 
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fenomena ini, hanya saja mereka tidak menyebutnya dengan sebutan al-mugāyarah 

fonemis, mereka dahulu mengistilahkannya dengan beragam istilah lainnya, seperti: 

المثلی  استثقال ,اسْتِثْ قَالُ التِ كْرلَر ,كَراَهية التضعيف  dan  الإبدال atau ,المثلی كراهية اجتماع ,

semoga saja Imam Sibawaih termasuk salah satu ahli naḥwu yang sadar akan fenomena 

fonetik ini, di dalam karya naḥwunya terdapat sebuah judul  مِ اليَاء  مَاشُذَّ فأَبُْدِلَ مَكَانُ اللاَّ
(kata yang bertasdid atau yang berhuruf rangkap kemudian diubah huruf terakhir kata 

tersebut dengan huruf yaa) dengan alasan كَراَهية التضعيف (keengganan terhadap huruf 

yang rangkap pada satu kata) dan ini bukanlah sebuah rumusan yang disepakati, 

contohnya:  ُتَسَرَّيْت dari  تَظنَ َّيْتُ  ,تَسَرَّرْت dari  ُتَ قَصَّيتُ  ,تَظنَ َّنْت dari  ُتَ قَصَّصْت, dan  ُأمَْلَيت 
dari  ُ203.أمَْلَلْت  Telah diterangkan alasan fenomena ini pada bahasa Arab adalah bahwa 

rangkap huruf dalam satu kata memberatkan lidah para penutur asli bahasa Arab (orang 

Arab) dan diferensiasi huruf, menurut mereka harus terjadi pada satu kata.  

Adapun Imam al-Farra’ mengisyaratkan fenomena ini dengan perkataannya: 

Kata دَسَّاهَا   berasal dari kata  ُدَسَّسْت yang diganti huruf sin terakhirnya dengan huruf 

yaa dan bangsa Arab biasanya merubah huruf yang bertasdid dengan huruf yaa atau 

waw.204 Sehingga apa yang terjadi pada kata دَسَّاهَا merupakan contoh dari al-

mugāyarah fonemis untuk menghindari adanya dua huruf yang sama secara 

berdampingan pada sebuah kata dengan cara menghapus salah satunya dan 

menggantinya dengan huruf yaa. permasalahan ini menurut Az-Zujjaj: “bahwa makna 

dari دَسَّاهَا adalah menjadikannya sedikit serta kerdil dan asal katanya adalah دَسَّسْهَا, 

akan tetapi ketika ketiga huruf sin tersebut berada pada satu kata secara berurutan, 

maka salah satu di antaranya diubah menjadi huruf yaa.205 Ibnu Kholawaih 

 
203Sibawaih, Al-Kitāb. h. 424 
204Al-akhfash, Ma’ani Al-Qur’ān. h. 267 
205Abu Ishaq Ibrahim Al-Sari al-Zujaj, Ma’ani Al-Quran Wa I’rabuhu, 1st ed. (Bairūt-Libnan: 

Alimu al-Qutub, 1999). h. 332 
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berpendapat bahwa huruf alif yang terdapat dalam kata دَسَّاهَا telah diubah dari yang 

semulanya sin dengan alasan keengganan terhadap berkumpulnya tiga huruf sin secara 

berurutan pada satu kata dan asal katanya adalah دَسَّسْهَا yang berarti 

menyembunyikannya.206  

Ibnu an-Nahhas berkata:  ُدَسَّ نَ فْسَه berarti dia menyembunyikan dirinya untuk 

melakukan kemaksiatan (melakukannya secara diam-diam) dan kata bentukannya 

berasal dari kata  َّدَس dan  َدَس س yang diubah salah satu huruf sin-nya menjadi huruf 

yaa.207 Sementara Ibnu as-Sikkit menggunakan istilah ibdāl untuk mengungkap 

fenomena ini, dia berkata: dan orang Arab terkadang mengubah beberapa huruf 

menjadi huruf yaa dan mengubah huruf nun yang terdapat pada kata  ُيَ تَسَنَّن menjadi 

yaa, sebagaimana mereka mengatakan  ُتَظنَ َّيْت yang padahal aslinya adalah  ُتَظنَ َّنْت., 
demikian juga Ibnu Qutaibah mengistilahkan al-mugāyarah fonemis ini dengan ibdāl, 

oleh karena itu di dalam kitabnya adab al-katib dia menulis pembahasan ini dengan 

judul  ِالِإبدَال  yang merangkup beberapa kosakata dalam kategori ini, yaitu yang بَابُ 

beberapa bunyi hurufnya diubah menjadi bunyi-bunyi huruf lainnya, disebabkan 

beratnya untuk diucapkan, seperti:  ُتَظنَ َّنْت berasal dari kata لظَّنُّ ا  yang bentuk aslinya 

adalah  ُتَظنَ َّنْت dan  َأمَْلَلْتُ الكِتَاب dan diubah menjadi  ُ208.أمَْلَيْت  

Sedangkan Ibnu Al-Jinni mengomentari fenomena ini dengan pernyataannya: 

“Adapun perkataan mereka (orang Arab);  ُتَسَرَّيْت juga termasuk pembahasan ibdāl 

huruf yaa dari huruf ra, yang kata aslinya yaitu  ُتَسَرَّرْت dan semisal dengannya seperti 

perkataan mereka  ُتَظنَ َّيْت yang seharusnya dibaca  ُتَظنَ َّنْت dengan wazan (pola kata) 

 
206Abu Abdullah Al-Hussein bin Ahmad Ahmad, I’rabu Tsalatsina Surah Min Al-Quran Al-

Karim, ed. Dar wa Maktabah al-Hilal (Bairūt-Libnan, 1965). h. 102 
207Abu Jaafar Ahmad bin Muhammad bin Ismail Al-Nahhas, I’rab Al-Quran (Baghdad-Irak: 

Matbaah al-‘Aniy, 1997). 
208Qutaibah, Adab Al Kātib. h. 376 
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لظَّن  ا dari kata تَ فَّعَّلْتُ  , maka diubahlah huruf nun yang ketiga menjadi huruf yaa dengan 

alasan التضعيف  keengganan terhadap huruf yang rangkap pada satu kata.209) كَراَهية 

Dia mengkhususkan satu bab untuk mengkaji fenomena ini di dalam kitabnya الخصائِص 
yang dia beri judul  ِالعُدُولُ عَنِ الثَّقِيلِ إلَى مَاهُوَ أثْ قَلُم مِنْهُ لِضَرْبٍ مِن الِاسْتِخْفَاف (berpaling 

dari yang berat kepada yang lebih berat darinya sebagai bentuk kemudahan) dan ini 

diterangkan melalui perkataannya: “hal ini (huruf rangkap) kerap  kali muncul pada 

peribahasa Arab ketika berat untuk mengulangi penyebutannya, maka huruf tersebut 

ditinggalkan dan diganti dengan huruf yang lain agar berbeda dua lafaz tersebut 

sehingga menjadi ringan untuk diucapkan oleh lisan,210 dan  Ibnu al-Jinni 

mengklasifikasi al-mugāyarah fonemis menjadi dua bagian: yang pertama ialah 

menghindari berkumpulnya beberapa huruf ي secara berurutan pada satu kata dengan 

cara mengganti satu di antaranya menjadi huruf و, seperti kata حَيَ وَان yang asal katanya 

adalah حَيَ يَان yang di dalamnya terdapat huruf ي secara berurutan dan berat bagi lisan 

untuk mengucapkannya, maka mereka (orang Arab) mengganti salah satu dari huruf  ي 

tersebut menjadi huruf و, sehingga di saat kedua huruf tersebut telah berbeda, mudah 

bagi lisan untuk mengucapkannya, yang kedua ialah menghindari berkumpulnya 

beberapa huruf و secara berurutan pada satu kata, seperti mereka menetapkan kata 

 karena mereka tidak menyukai adanya rangkap huruf pada asli katanya yaitu ,دِيْ وَان

  .maka mereka pun mengubahnya sehingga berbedalah kedua huruf tersebut ,دَوَّان

andaikan mereka mengubah huruf و yang kedua, pasti mereka akan menyebutnya 

dengan ن  dan hal itu pasti akan membuat mereka keberatan lagi, dan juga dianggap ,دَياَّ

dalam kategori al-mugāyarah fonemis beberapa lafaz, semisal:   آئي dan   راَئي yang asal 

katanya   آيي dan   راَئي, sehingga bersambungnya huruf-huruf ini membentuk beban berat 

 
209Abu al-Fath Utsman, Siru Sinaah Al-I’rāb, 2nd ed. (Suriah: Dār al-Qalam, 1997). h. 755-757 
210Usman, Al-Khasāis. h. 18 
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bagi pembicara dan membutuhkan usaha otot lidah saat mengucapkannya sesuai kaidah 

kemudahan sebab pada dasarnya bahasa senantiasa memprioritaskan adanya perbedaan 

bunyi-bunyi huruf agar mudah diucapkan oleh lisan.  

Kemudian Ibnu al-Jinni memilih model hadzf (menghapus) dalam Al-

mugāyarah fonemis pada kata-kata  ُظنَتُ ذَاكَ  ,أَحَسْتُ  ,مِسْتُ  ,ظِلْت yaitu  ُظنََ نْت, akan 

tetapi pendapat ibdāl lebih cocok dan bagus dari hażf karena tidak terlalu mencolok 

dan lebih sesuai kaidah bahasa Arab. Adapun contoh dari al-mugāyarah fonemis 

dengan cara hażf yang menyebutkan contoh dalam meminimalisir kata أَحْوَى menjadi 

mereka pun menghapus satu dari tiga huruf ,أُحَي    yang ada dan juga pada kata-kata   ي

 serta membiarkan yang ي yang mereka hapus salah satu huruf سَيِ د dan ,لَیِ    dan,هَیِ   

lainnya. sedangkan Ibnu Ya’isy menyusuri jalan para pendahulunya, dia berkata: 

Mereka berkata;  ُتَسَرَّيْت kata aslinya adalah  ُتَسَرَّرت, mereka mengganti huruf ر ketiga 

dengan huruf ي sebab adanya تضعيف (huruf rangkap pada satu kata), mereka juga 

berkata تظنيت kata aslinya adalah  ُتَظَّنَّنت, mereka mengganti satu dari tiga huruf   ن  
yang ada denga huruf ي sebab adanya 211 .تضعيف  

Adapun para ahli bahasa Arab kontemporer mengistilahkan fenomena ini 

dengan beragam istilah, di antaranya ialah: المخالفة الصوتية, dan  dan ,  التخالف الصوتي  

الصوتية الصوتي dan ,  المغايرة   sebagian pakar bahasa kontemporer ,التباين 

mengelompokkan fenomena ini ke dalam pembahasan 212.تَوالِى الأمْثاَل  Seluruh istilah 

yang diungkapkan memiliki kesatuan makna, yaitu al-mugāyarah fonemis yaitu 

dihilangkannya satu dari dua bunyi huruf yang sama pada sebuah kata sehingga 

berubah menjadi bunyi huruf yang lain. Biasanya bunyi huruf yang muncul dari al-

 
211Yaisy, Syarh Al Mufashal. h. 374 
212Ramadhan Abd al-Tawāb, Al-Tatawwur Al-Lughawiy Ilalahu Wa Mazāhirahu Wa 

Qawāninahu, 1st ed. (Mesir: Maktabah al-Khanji, 1999). h. 37 



96 

 

 

 

mugāyarah fonemis ini berasal dari bunyi-bunyi illat atau bunyi-bunyi cair, yaitu 

huruf-huruf lam, mim, nun, dan ra. Gotthelf Bergstrasser berpendapat bahwa: 

menghapus huruf-huruf vokal dan mengganti bagian yang dihapus dengan huruf vokal 

lainnya adalah dorongan pribadi dengan dasar harapan seorang pembicara untuk 

memberikan pengaruh yang besar pada diri pendengarnya, oleh karena itu, menurutnya 

tidak cukup dengan melakukan penekanan intonasi bunyi huruf saja akan tetapi 

ditambahkan bunyi huruf lainnya agar dapat memberikan pengaruh yang lebih.213 

Ibrahīm Anis berkomentar tentang permasalahan al-mugāyarah fonemis 

dengan mengungkap pendapatnya terkait faktor-faktor kemunculan fenomena ini di 

dalam bahasa Arab, dia berkata: “kita memperhatikan banyaknya kata-kata yang 

meliputi dua bunyi huruf yang sama akan mengalami perubahan salah satu hurufnya 

menjadi huruf layyin pada umumnya atau kadangkala salah satu bunyi-bunyi huruf 

yang mirip dengan huruf-huruf layyin, apalagi lam dan nun, pahitnya bahwa dua bunyi 

huruf yang sama itu membutuhkan usaha otot lisan dalam pengucapannya pada satu 

kata, dan untuk mempermudah beban otot lidah pada kasus pengucapan dua bunyi 

huruf yang sama ini, maka diperlukan adanya perubahan bunyi-bunyi huruf yang tidak 

membebankan otot lisan dalam pengucapannya, seperti huruf-huruf layyin dan yang 

sejenisnya, di kesempatan yang lain dia juga berpendapat bahwa maksud dan tujuan 

bunyi-bunyi huruf dalam dinamikanya ialah untuk meminimalisir beban otot lisan, 

maka   مَاثَ لَة
ُ
 tujuannya untuk mendekatkan antar bunyi-bunyi (keidentikan fonetik)  الم

huruf yang berdampingan dalam hal sifat dan mahraj (daerah artikulasi) kadangkala 

agar kedua bunyi huruf tersebut menjadi benar-benar identik dan itu merupakan puncak 

upaya untuk memudahkan pengucapan huruf-huruf dari penerapan keidentikan fonetik, 

 
213Bergstrasser, Al Thatawur Al Nahwi Li Al Lughah Al Arabiyyah. h. 34 
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sehingga dari sinilah dimulai partispasi al-mugāyarah fonemis untuk mewujudkan 

maksud dan tujuan tersebut dengan mengubah satu dari dua bunyi huruf yang sama 

tersebut menjadi huruf layyin atau yang sejenisnya, seperti huruf lam dan  nun, dan ini 

juga merupakan puncak upaya untuk memudahkan pengucapan huruf-huruf dari 

penerapan al-mugāyarah fonemis, ketika wazan (pola kata)  َافِْ تَ عَل dari kata kerja ظلم 

di amati perubahannya menjadi اظتلم yang terdapat di dalamnya huruf  ت dan ظ  secara 

berdampingan yang keduanya sangat berbeda pada sifat-sifat hurufnya, huruf  ت 

dengan sifat جهر (jelas), شدة (tegas), dan استفال (posisi mulut terbuka saat diucapkan), 

sedangkan huruf  ظ dengan sifat همس (berbisik/tidak jelas), رخوة (lembut), dan اطباق 
(posisi mulut tertutup saat diucapkan), maka dengan keidentikan fonetik akan 

mendekatkan  jarak perbedaan antara keduanya agar mudah proses pengucapannya, 

sehingga kata yang semula اظتلم berubah menjadi اظلم, kemudian lebih dimudahkan 

lagi ketika kedua huruf tersebut melebur menjadi satu, yaitu اظلم dan ini merupakan 

puncak upaya untuk memudahkan pengucapan huruf-huruf dari penerapan keidentikan 

fonetik bagi pembicara dengan pola ini dan sebagian penutur bahasa Arab lebih 

memprioritaskan al-mugāyarah fonemis dalam praktik pengucapan dua bunyi huruf ini 

dengan mengubahnya menjadi انظلم, yaitu dengan cara mengganti satu dari dua huruf 

tersebut dengan huruf nun  agar mudah diucapkan.214  

Orientasi dari keidentikan fonetik itu tersembunyi di balik usaha pengurangan 

beban otot lisan, sama halnya dengan kontras fonemis yang keduanya memiliki metode 

khas masing-masing, meskipun demikian sebagian penutur bahasa Arab menjauhi 

kemudahan pengucapan yang terjadi akibat keidentikan fonetik dan memilih yang lebih 

mudah, yaitu al-mugāyarah fonemis antara dua bunyi huruf yang dihasilkan oleh 

 
214Ibrahim Anis, Al-Aswātu Al-Lughawiyah, 5th ed. (Mesir: Maktabah Al-Injilu Al-Misriyah, 

1990). h. 139 
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keidentikan fonetik, sebab peran al-mugāyarah fonemis adalah negasi peran 

keidentikan fonetik. Ramadhan Abduttawwab juga menggunakan metodolgi yang 

sama dalam menjabarkan alasan terjadinya fenomena di dalam bahasa, bahwa 

mengucapkan dua bunyi huruf yang sama pada satu kata memerlukan upaya otot lisan 

dan agar bisa terbebas dari beban pengucapan ini bahasa menjalankan perannya dengan 

mengubah satu dari dua bunyi huruf menjadi huruf yang lain berupa bunyi-bunyi huruf 

 ,الميم   ,اللام yang ringan diucapkan seperti air yang mengalir, yaitu huruf-huruf) مائعة
 atau mad yang tidak menuntut upaya keras otot lisan dalam ألف dan ,ياء ,راء ,نون

pengucapannya dan alasan lainnya dinyatakan bahwa bunyi-bunyi huruf tersebut 

perbedaannya sangat jelas saat didengarkan.215  

Fauzi As-Syayib menyebutkan bahwa tujuan al-mugāyarah fonemis adalah 

untuk memudahkan pengucapan huruf dan mengurangi beban otot lisan begitu juga 

keidentikan fonetik yang mendekatkan bunyi-bunyi huruf dengan tujuan yang sama, 

dia berkata: al-mugāyarah fonemis adalah negasi keidentikan fonetik, jika keidentikan 

fonetik berperan untuk mendekatkan bunyi-bunyi huruf yang berlainan dan 

bertentangan, maka al-mugāyarah fonemis berperan untuk membedakan bunyi-bunyi 

huruf yang sama persis dan yang berdekatan, dan keduanya bertujuan untuk 

memudahkan pengucapan huruf-huruf dan mengurangi beban otot lisan.216 Pada 

kesempatan lain dia berpendapat bahwa penyebab hakiki adanya al-mugāyarah 

fonemis adalah mengurangi beban otot lisan saja, yaitu dengan cara menghindari 

ketegangan dan impitan yang diakibatkan oleh pengucapan huruf-huruf yang tidak 

memiliki bunyi (konsonan) yang panjang karena panjangnya durasi impitan bunyi 

 
215al-Tawāb, Al-Tatawwur Al-Lughawiy Ilalahu Wa Mazāhirahu Wa Qawāninahu. h. 41 
216Abd al-Qadir Abd Al-Jalīl, Ilmu Al-Sharfi Al-Sautiyah, 1st ed. (Mesir: Azminah li al-Nasyr 

wa al-Tauzia, 2000). h. 239 
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huruf dalam keadaan perangkat pengucapannya (mulut/lisan) yang tidak bergerak dari 

tempatnya yang relatif lebih lama. 

Abdulkadir Mar`i berpendapat bahwa: tujuan al-mugāyarah fonemis antara dua 

bunyi huruf yang sama adalah memudahkan pengucapannya dan mewujudkan 

keselarasan bunyi-bunyi huruf saat berbicara, sebab menggabungkan dua bunyi huruf 

yang sama pada satu kata sangat memberatkan lisan, apalagi kedua huruf tersebut 

berdampingan, dikarenakan faktanya sulit bagi lisan untuk meninggalkan tempatnya 

(demi mengucapkan sebuah bunyi huruf) kemudian kembali ke tempat semulanya dan 

waktu yang bersamaan mengulangi kembali pengucapan huruf yang sama.217  

2. Jenis-jenis Perubahan-perubahan Fonem (Al-Mugāyarah Al- Ṣhautiyyah) 

Proses perubahan satu dari dua bunyi huruf yang identik dengan huruf lainnya 

yang memiliki karakteristik yang berbeda, atau pemisahan dua bunyi huruf serupa 

dengan adanya sebuah pemisah, atau salah satu di antaranya, dapat dikategorikan 

sebagai jenis-jenis al-mugāyarah fonemis: 

a) Mengubah salah satu dari dua bunyi huruf yang sama 

Bunyi suatu huruf dalam bahasa Arab sering mengalami perubahan ketika berdekatan 

dengan huruf-huruf yang memiliki bunyi serupa. Fenomena ini dapat diklasifikasikan ke dalam 

tiga kategori: 

1) Mengubah huruf-huruf yang tidak memiliki bunyi (konsonan) menjadi huruf-

huruf yang memiliki bunyi (vokal); ada contoh dari bagian ini adalah 

menggantikan posisi huruf konsonan dengan huruf mad (vokal), seperti:  ُتَسَرَّيْت 
dari  ُتَ قَصَّيتُ  ,تَسَرَّرْت dari  ُأمْلَيتُ  ,تَ قَصًّصْت dari  ُأملَلْت, dan lain-lain 

 
217Abdul Qadir Mar’i Al-Khalil, Al-Mustalahu Al-Sautiy ‘Inda Ulama Al-Arabiyah Al-

Qudama’I, Fi Daui Ilmi Al-Lugha Al-Ma’asir, 1st ed. (Urdun: Jamiah Mu’tah Urdun, 2003). h. 139-142 
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sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya.218 dan seringkali juga huruf mad 

diubah menjadi huruf hamzah, seperti mengubah huruf ya yang pertama:   راَئِي 

menjadi   راَيي dan آئي menjadi آيي, padahal faktanya huruf hamzah lebih berat 

ketimbang huruf ya, akan tetapi huruf hamzah di sini berperan untuk 

menghindari deretan tiga huruf ya pada satu kata, dan juga termasuk mengubah 

salah satu dari dua huruf yang sama adalah kata كوكب yang berasal dari kata 

 219 .ككب

2) Mengubah antara huruf-huruf yang tidak memiliki bunyi (konsonan), al-

mugāyarah fonemis jenis ini banyak terjadi pada huruf-huruf maai’ah, seperti 

perkataan mereka:  ُالخدََرْنَق dari  ُإِنْْاَص   ,الخدََنَّق dari   عَنْكَب   ,إِجَّاص dari‘  عُكُّب, 
ةَ   dari قُ نْبُةَ    dan lain sebagainya.220 Dan jika di amati ,خُرُّوب   dari خُرْنوُب    ,قُبِ 

bahwa huruf nun adalah huruf yang paling banyak digunakan sebagai pengganti 

huruf yang dihapus, hal itu disebabkan keunikan yang dimiliki huruf nun. Fauzi 

as-Syaayib termasuk yang menyadari hal ini, ketika dia berkata: “huruf nun 

dianggap sebagai huruf yang seringkali digunakan dalam kasus fonetik ini 

ketimbang huruf-huruf lainnya dengan melihat sifat غنة yang melekat padanya 

saat diucapkan.221 Terkadang ibdāl terjadi dengan selain huruf-huruf maai’ah, 

seperti:   بَصْبَص pada  َتَ غَلغَلَ  ,بَصَّص pada  َصَمْصَمَ  ,تَ غَلَّل pada  َصَمَّم contohnya 
 dan kadangkala ibdāl 223 ,شَمش   pada شَمْس   begitu pula dengan 222 ,تَصَمَّمَ السَّيفُ 

 
218Al-Khalil, Al-Mustalahu Al-Sautiy ‘Inda Ulama Al-Arabiyah Al-Qudama’I, Fi Daui Ilmi Al-

Lugha Al-Ma’asir. h. 139, 142 
219Sibawaih, Al-Kitāb. h. 424 
220Abdul Wahid bin Ali Al-Lughawi Al-Halabi, Al-Ibdal (Suriah: Dār al-Qalam, 1961). h. 374 
221Al-Syaib, Atsaru Qawanin Al-Shautiy Fi Binai Al-Kalimah Al-Arabiyah (Bairūt-Libnan: 

Muassasah Al-Risālah, 1970). h. 373 
222Al-Saqaliy, Kitab Al-Af’al. h. 113 
223Salahuddin Hassanin, Al-Madhalu Ila ‘Ilmi Al-Aswati, 1st ed. (Bairūt-Libnan: Muassasah 

Al-Risālah, 2013). h. 81 
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juga berlaku pada beberapa lafaz yang tergolong tema dialek, seperti:   إِنَْْار pada 

 hanya saja beberapa pakar bahasa kontemporer .إِجَّاص   pada إِنَْْاص   dan إِجَّار  

berpandangan bahwa diferensiasi pada kasus ini tidak tergolong ibdāl huruf 

dengan huruf yang lain, akan tetapi ini termasuk menghapus salah satu dari dua 

bunyi huruf yang sama dan menggantinya dengan bunyi huruf yang lain dengan 

mensyaratkan agar bunyi huruf pengganti jauh dari bunyi-bunyi huruf yang 

tersisa demi mewujudkan tujuan dari al-mugāyarah fonemis, yaitu menciptakan 

keselarasan kondisi fonetik, argument mereka bahwa ibdāl adalah jenis al-

mugāyarah fonemis yang tidak mungkin terjadi kecuali di antara huruf-huruf 

yang berdekatan secara mahraj atau sifat, maka apabila seakan-akan menerima 

kebenaran ucapan mereka bahwa   بَ لْخَص   misalnya berasal dari   بَخَص, lantas 

bagaimana ditafsirkan ibdāl huruf خاء pertama dan diganti dengan kategori 

bunyi-bunyi huruf yang tersebar dan mudah, seperti 224.اللام 

3) Mengubah antara huruf-huruf yang memiliki bunyi (vokal);  al-mugāyarah 

fonemis seringkali terjadi antar dua huruf berharakat atau lebih pada satu kata, 

inilah yang menjadi perhatikan pada harakat sebagian bentuk-bentuk kata, dan 

Fauzi al-Syaayib telah berusaha untuk menafsirkan hal tersebut dalam 

pembahasan al-mukhalafah al-ṣautiyyah (kontras fonemis) yang mungkin dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

a) Harakat i’rāb jama’ al-muannaṡ as-sālim yang telah diketahui bahwa tanda 

naṣab seluruh kata-kata tunggalnya adalah fatḥah seperti apapun i’rābnya, ي 

tanda i’rāb naṣab untuk jama’ al-mużakkar as-saalim dan al-muṡanna, yang 

beda halnya dengan angka dua belas (اثنا عشرة), dimana bisa terbiasa mengetahui 

 
224Al-Syaib, Atsaru Qawanin Al-Shautiy Fi Binai Al-Kalimah Al-Arabiyah. h. 372-373 
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bahwa harakat kasrah tanda i’rāb naṣab untuk jama’ al-muannaṡ as-saalim, 

contohnya: (Q.S Hūd 114):   ِاِنَّ الحَْسَنٰتِ يذُْهِبْنَ السَّيِ اٰت. Maka jelas adanya harakat-

harakat yang berderetan pada kata  الحسنات begitu juga pada kata  السيئَات, tidak 

mungkin menjelaskan sebab tanda i’rāb naṣab untuk jama’ al-muannats as-

saalim ini kecuali melalui pendekatan takhallus (bebas) dari adanya harakat-

harakat yang berderetan, seperti pada kata al-hasanaat terdapat tiga harakat 

fatḥah secara berurutan (fatḥah pendek) dan setelahnya huruf alif (fatḥah 

Panjang), sedangkan pada kata as-sayyiaat terdapat satu fatḥah dan setelahnya 

huruf alif, andaikan fatḥah dari i’rāb naṣab  ini berlaku juga, maka niscaya itu 

akan menyulitkan lisan dalam mengucapkannya dan pastinya akan lebih susah, 

oleh karena itu i’rāb jama’ al-muannats as-saalim menggunakan kasrah sebagai 

tanda i’rāb naṣab  sebagai ganti fatḥah. 

b) Harakat kasrah huruf nun al-mutsanna pada semua jenis i’rāb (rafa’, naṣab, dan 

jar), seperti: الطالبَان dan ,جَاء  ال طاَلبَِیِ     dalam contoh .مَرَرتُ بالطَّالبَِیِ  dan,  رأَيتُ 

pertama di temukan satu fatḥah dan setelahnya huruf alif, oleh karenanya harakat 

fatḥah untuk huruf nun akan mengakibatkan kesusahan dalam pengucapan fatḥah 

yang berurutan. adapun contoh yang kedua dan ketiga menurut beberapa ulama 

dapat dijelaskan melalui pendekatan keidentikan bukan kontras fonemis. Di sini 

huruf ي mempengaruhi harakat نون setelahnya untuk keselarasan fonetik, 

sehingga contoh ini adalah titik pertemuan antara keidentikan fonetik dan kontras 

fonemis pada maksud dan tujuan, yaitu mewujudkan kemudahan bagi pembicara 

untuk mengucapkannya dan bisa saja dengan menggunakan pembahasan ini 

dalam satu bentuk saja dapat dijadikan jalur masuk untuk menafsirkan harakat 

kasrah pada kata benda al-mutsanna dalam jenis i’rāb jar dan nashob. 
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c) Harakat huruf nun al-taukid (penekanan) dalam kategori berat; huruf nun al-

taukid (penekanan) dalam kategori berat diharakatkan kasrah setelah huruf alif, 

contohnya: لتََضربَِان. Dan huruf nun al-taukid (penekanan) dalam kategori berat 

diharakatkan fatḥah seperti:  َّلتََضْربُِن. Kasus ini tidak dapat dijelaskan kecuali 

melalui pendekatan kontras fonemis demi menggapai keselarasan bunyi dan 

kemudahan bagi sang pembicara. 

d) Harakat huruf nun jama’ al-mużakkar as-saalim adalah fatḥah dalam setiap 

keadaan i’rābnya; terdapat dua bentuk bunyi huruf yang mendahului nun jama’ 

al-mużakkar as-saalim, yang pertama huruf و (ḍammah thawiilah/ ḍammah yang 

panjang), seperti: المسلمون dan atau huruf ya (kasrah thawiilah/ kasrah yang 

Panjang), seperti:  َسْلِمِی
ُ
الم  Sedangkan diketahui bahwa kasrah serta .رأَيَْتُ 

ḍammah tergolong bunyi harakat yang tertutup dan bunyi harakat huruf yang 

berbeda dari keduanya adalah harakat fatḥah yang cenderung memiliki sifat 

terbuka. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemberian harakat fatḥah bagi huruf nun 

jama’ al-mużakkar as-saalim dalam keadaan i’rāb rafa’ adalah dengan 

pertimbangan pendekatan kontras fonemis. sedangkan pemberian harakat fatḥah 

bagi huruf nun jama’ al-mużakkar as-sālim dalam keadaan i’rāb naṣab atau jarr, 

bukan karena kontras fonemis, akan tetapi faktanya adalah harakat kasrah yang 

berderet, maka pada contoh:  َسْلِمِی
ُ
 terdapat dua harakat kasrah (kasrah رأَيَْتُ الم

qashirah/ kasrah yang pendek) dan satunya huruf ya (kasrah thawilah/ kasrah 

yang Panjang)  andaikan harakat nun jama’ al-mużakkar as-sālim adalah kasrah, 

maka pasti perkumpulan deretan harakat kasrah ini akan menimbulkan kesulitan 

bagi lisan dalam pengucapannya. 
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e) Dari gambaran kontras fonemis antara bunyi-bunyi harakat huruf pada satu kata; 

apa yang di temukan pada firman Allah Swt.: Q.S Al Hijr 47:  َْعَلٰى سُرُرٍ مُّتَ قٰبِلِی. 
Abu As-Samaal membacanya  ٍسُرَر dan Ibnu Khalawayhi menerangkan bahwa 

Sibawayhi dan Al-Farra’ membolehkan pembacaan سُرَر pada ayat ini khususnya 

dan seluruh Al  quran pada umumnya.225 Dan yang terjadi adalah mengubah 

harakat ḍammah kedua dengan fatḥah, sebab mengucapkan dua harakat ḍammah 

secara berderetan menyulitkan lisan, oleh karenanya sang pembicara memilih 

jalan kontras fonemis demi keringanan dan kemudahan dalam pengucapannya. 

f) Keidentikan harakat kasrah terhadap af’āl khamsah (lima pola kata kerja) pada 

pola  يفعلان dan تفعلان adalah untuk membedakan bunyi alif (fatḥah yang 

panjang) sebelumnya. Adapun pada تفعلی ,تَ فْعَلون, dan يفعلون, maka harakat nun 

tetaplah fatḥah, sebab bunyi harakat sebelumnya adalah huruf و (ḍammah yang 

panjang) dan ي (kasrah yang panjang). Dan seluruh harakat ini pada dasarnya 

berbeda dengan harakat fatḥah, sehingga tidak diperlukan untuk mengubahnya 

dengan harakat kasrah. Maka ini menguatkan pernyataan bahwa harakat kasrah 

pada تفعلان dan يفعلان adalah hanya untuk menghindari deretan harakat-harakat 

yang sama. 

 

b) Memisahkan antara dua bunyi huruf yang sama dengan pemisah 

Kadang kala kontras fonemis terjadi pada beberapa kata meskipun adanya 

pemisah di antaranya, sebagaimana yang di dapatkan dalam perkataan mereka: بغدان 
pada لعن ,بغداد pada ايَِ هَات ,لعل pada اِخْضَوْضَرَ  ,هيهات pada  َاِخْضَرْضَر, pada fenomena 

 
225Abu Abdullah Husein bin Ahmad, Mukhtashar Syawāz Al-Qur’ān (Suudiyah: Dar al-Hijrah, 

2009). h. 71 
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ini kontras fomenis lebih kuat dan cocok penggunaannya ketimbang fawāshil 

(pemisah) antara beberapa bunyi huruf yang sama, mungkin saja pendekatan makhraj 

berperan pada kontras fonemis ini dan Kholil Al’Athiyyah menamakan kontras ini 

sebagai kontras jauh,226 termasuk di antaranya adalah ibdāl pada kata  َدَهْدَه yang diubah 

huruf ha keduanya dengan huruf ba agar mudah diucapkan dan itu bermakna دَحْرَجَت, 

dan seringkali terjadi pemisahan antara huruf-huruf yang sama dengan pemisah 

tertentu sebagaimana yang diungkapkan oleh Sibawayhi: sebagian orang Arab 

menyelipkan huruf alif di antara alif istifāam dan hamzah apabila berdampingan, sebab 

mereka tidak menyukai adanya dua huruf hamzah yang berdampingan, sehingga 

mereka memisah keduanya seperti yang mereka katakan untuk kata  ِ نَان  oleh ,اِخْشَي ْ

karena itu mereka memisahkan kedua huruf nun tersebut dengan huruf alif sebab 

mereka tidak menyukai adanya huruf-huruf yang sama berdampingan.227  

Bunyi-bunyi huruf mad memiliki peranan penting terhadap bahasa Arab 

terutama sebagai faktor pemutus antara huruf-huruf yang sama secara berdampingan 

dikarenakan hal tersebut tidak diperbolehkan. Ibnu Ushfūr menerangkan: huruf-huruf 

tersebut ditambahkan dengan tujuan untuk menghilangkan kecemasan lisan dalam 

mengucapkan beberapa harakat yang sama berdampingan atau untuk menghilangkan 

beberapa huruf yang sama berdampingan, contohnya: kata   شديد  yang menunjukan 

bahwa orang Arab menambahkannya huruf pemisah di antara huruf huruf yang sama, 

mereka menjadikan   قَ راَدِيد sebagai bentuk jama’ dari   قَ رْدَد dalam pemakaian yang fasih 

dan orang Arab tidak menerapkan hal tersebut pada akhir sebuah kata kecuali dalam 

 
226Khalil Ibrahim Athiyah, Fi Al Bahtsi Al Shautiy Innda Al Arabi (Baghdad-Irak: Dār Al Jahidz 

Jumhuriah Al Iraqiah Baghdad, 1983). h. 86 
227Sibawaih, Al-Kitāb. h. 551 
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keadaan darurat.228  

  Henry Felish berpendapat bahwasanya yang mendorong orang Arab untuk 

memanjangkan bunyi huruf yang kedua ialah untuk menghindari pengulangan bunyi 

huruf pertama yang mereka tidak sukai, sebab mereka merasa bahwa bunyi huruf yang 

panjang/mad adalah sebaik-baik pemisah antara beberapa bunyi huruf yang sama.229 

Termasuk contohnya adalah penambahan huruf alif pada fi’il yang bersambung dengan 

nun niswah serta nun tawkīd saqilah, seperti  َّلتَِعزُونَانَّ  ,لتَِسعِينَانَّ  ,لتِنَصرنان, dan 

 230.لِتَرمْشينَانَّ 

Menurut Abdusshobur Syahin, pemisahan huruf-huruf yang serupa dalam kata-

kata bahasa Arab dapat dipahami melalui keberadaan makna yang khas dalam setiap 

kata. Beliau mengungkapkan pandangannya dengan menyatakan bahwa pada contoh 

tertentu, bahasa Arab mempertahankan bentuk kata seperti yang telah lazim, tanpa 

menimbulkan masalah tertentu. Ketika bersambung dengan nun niswah kecuali 

beberapa huruf yang sama berdampingan dan setiap nun dalam susunan kata tersebut 

memiliki perannya tersendiri, misalnya pada kata  َّتنصرنَن, huruf nun yang pertama 

adalah komponen utama kalimat yaitu subjek atau fā’il, adapun yang kedua dan ketiga 

diadakan untuk kepentingan penekanan, dan seharusnya eksistensi keduanya dijaga 

sehingga diperlukan perangkat untuk itu berupa huruf alif yang membedakan antara 

nun niswah dan nun tawkid yang selanjutnya diharakatkan kasrah, kemudian huruf alif 

yang memisahkan antara nun niswah dan nun tawkid itu bukan untuk memperpanjang 

bacaan fatḥah untuk menghindari berderetnya huruf-huruf yang sama. Akan tetapi itu 

 
228Ali Bin Mu’min Al Isybili, Al Mumti’ Al Kabir Fi Al Tashrif, 1st ed. (Bairūt-Libnan: 

Maktabah Libnan, 1996). h. 205 
229Henry Flash, Al-Arabiyah Al-Fushah (Bairūt-Libnan: Muassasah Al-Risālah, 2013). h. 104 
230Shahin, Al-Manhaju Al-Sautiy Lil Baniyah Al-Arabiyah Ruyah Jadīdah Fi Al-Sharf Al-

Arabiy. h. 98 
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merupakan hakarat asli, dan hal ini disadari oleh Ramadhan Abdu Al tawwab dalam 

kajian perbandingan bahasa bahwa bentuk awal fi’il māḍi yang bersambung dengan 

jama’ ghaibat (ḍamīr hunna) adalah diakhiri dengan huruf alif, yaitu bentuk awal dari 

kata قتَلْن adalah قَ تَلنَا   yang diakhiri dengan huruf alif, dan bentuk asal ini ditegaskan 

pada bahasa Ibrani (yang notabenenya masih dengan bahasa Arab), misalnya tiktolna, 

kembali muncul bentuk asal ini dalam bahasa Arab Ketika fi’il muḍāri’ bersambung 

dengan nun tawkid, seperti kata 231.يَ قْتلُنان 

c) Menghapus Salah Satu Bunyi Huruf yang Sama 

Metode kontras fonemis digunakan untuk menghindari deretan huruf yang 

serupa dalam satu kata, dan salah satu pendekatan dalam metode ini adalah penggunaan 

metode menghapus. Dalam konteks ini, penghapusan dapat dilakukan dengan 

mengganti atau tanpa mengganti huruf-huruf yang serupa. Kedua keadaan ini 

menunjukkan implementasi dari kontras fonemis, yang akan dijelaskan dalam sebagai 

berikut: 

1) Penghapusan tanpa penggantian, merupakan suatu pendekatan di mana huruf 

dihapus tanpa penambahan huruf pengganti, terutama pada huruf ta. Pendekatan 

ini dilakukan untuk menghindari deretan huruf yang berulang dalam satu kata. 

Sibawayhi mengungkapkan hal ini dalam konteks tertentu, seperti pada kata 

 di mana dua huruf ta berdampingan. Dalam hal ini, dapat ,تترسَُّون dan تتَكلَّمُونَ 

dipertimbangkan untuk menghapus salah satu huruf ta atau menggabungkannya, 

sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS Fushilat 30:  ُكَة ىِٕ
ٰۤ
 .تَ تَ نَ زَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰ

Selanjutnya, apabila diinginkan penghapusan huruf ta yang kedua, konsep ini 

terkait dengan ayat dalam Al-Quran, seperti QS Al-Qadr 4:   كَةُ وَالرُّوْحُ فِي ْهَا ىِٕ
ٰۤ
تَ نَ زَّلُ الْمَلٰ

 
231Shahin, Al-Manhaju Al-Sautiy Lil Baniyah Al-Arabiyah Ruyah Jadīdah Fi Al-Sharf Al-

Arabiy. h. 274-275 
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 Ibnu Jinni membatasi kondisi penghapusan huruf ta, khususnya apabila .باِِذْنِ رَبهِ ِمِْۚ 

huruf fi’il muḍāri’nya juga huruf ta, seperti pada kata  َتفَكَّرُون dan  َتَذكََّرُون yang 

aslinya adalah  َتتَفكَّرُون dan  َتتَذكََّرُون. Penghapusan tersebut dilakukan agar 

pengucapan menjadi lebih ringan, karena keberadaan dua huruf berderet tidak 

dianggap menguntungkan. 

Pendapat yang mendukung kebolehan menghapus salah satu huruf ta di awal fi’il 

juga ditemukan dalam pandangan Abu al-Barakat al-Anbari, yang mencatatkan 

hal ini dalam karyanya, al-Inṣāf. Para ulama Basrah turut mendukung pandangan 

tersebut, menyatakan bahwa yang dihapus seharusnya adalah huruf ta yang 

kedua.232  

2) Metode kontras fonemis, yang melibatkan penghapusan dan penggantian bunyi 

untuk menghindari serangkaian huruf yang sama dalam bahasa Arab, secara 

khusus diterapkan dalam penghilangan salah satu huruf nun dan penggantian 

dengan huruf ya pada kata دينار (dinar), yang aslinya دِناَّر. Hal ini bertujuan agar 

huruf sebelumnya, yang berharakat kasrah, dapat diucapkan panjang. Contoh 

lainnya termasuk قِيراَط dan دِبَاح, di mana penghapusan salah satu huruf yang sama 

dilakukan dan digantikan dengan huruf ya, sehingga memungkinkan pengucapan 

yang lebih mudah karena adanya deretan huruf yang sama yang sulit diucapkan. 

Beberapa ahli naḥwu berpendapat bahwa perubahan pada kata-kata seperti 

تَظنََّيتُ   bukanlah ibdāl, melainkan merupakan penghapusan تقَصَّيْتُ  dan ,تَسَرَّيْتُ, 

salah satu huruf yang sama untuk mempermudah pengucapan. Contoh lain adalah 

kalimat  ُالرجلَ   قاَصَصت  yang diubah menjadi قاَصَيتُه, di mana huruf ṣad kedua 

 
232Kamal al-Din Abu al-Barakat Abd al-Rahman bin Muhammad al-Anbari, Al-Inshafu Fi 

Masaili Al-Khilafi Baina Nahwiyyin: Albashriyyin Wa Al-Kufiyyin (Mesir: Dar Ihya al-Turās al-Arabiy, 

1960). h. 648 
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dihapus dan diganti dengan huruf ya. Meskipun demikian, makhraj huruf ṣad dan 

ya tidak bersatu dalam sifat, sehingga perubahan yang terjadi lebih merupakan 

kontras fonemis daripada ibdāl. Meskipun pemisah seperti harakat fatḥah dapat 

diterapkan pada huruf yang dihapus, namun pengaruh kontras fonemis cenderung 

lebih kuat daripada pemisah tersebut, yang dianggap sebagai pengaruh yang 

lemah. Hal ini disebabkan pemisah tidak mampu sepenuhnya menghentikan 

perubahan bunyi pada sebuah kata.233   

 
233Abu Otsman Said bin Muhammad Al-Sharqasi, Al-Afā L (Mesir: al-Haiatu al-Amah li Syuuni 

al-Matabi al-Aamiriyah, 1975). h. 140 
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BAB IV 

AYAT-AYAT MUGĀYARAH DALAM AL-QUR`AN 

A. Ayat-Ayat Al-mugāyarah Al-Naḥwiayah dalam Al-Qur`an 

Terdapat masalah-masalah naḥwu yang keluar dari ketentuan kaidah bahasa yang 

telah di tetapkan dalam tata bahasa. Banyak bukti-bukti dalam Al-Qur`an yang telah 

peneliti dapatkan dengan jumlah 40 ayat-ayat al-mugāyarah dalam Al Qur’an, 

dimana hal ini ada berdasarkan pada empat jenis al-mugāyarah Al-Naḥwiayah 

1. Al-mugāyarah pada adad 

Jenis Al-mugāyarah ini menjelaskan perbedaan 'adad antara musnad dan musnad 

ilaih dalam jumlah ismiyah, baik dari segi mufrad, taṡniyah, dan jama’, seperti 

mubtada` dan khabar, begitupun antara hal yang diwajibkan oleh kaidah naḥwu 

adalah membedakan antara ‘adad dan ma'dūd, hal ini menjadi masalah tersendiri 

bagi para ahli bahasa dalam upaya mencari tafsir yang jelas untuk memahami 

perbedaan ini, masalah ini merupakan masalah yang langka dari kekhususan 

bahasa  yang tinggi ini, para ulama telah mencurahkan usaha yang besar untuk 

memecahkan masalah intinya namun mereka belum sepakat akan hal itu, Di antara 

hal yang patut menjadi perhatian bahwasanya isim ma'dūd seharusnya berbentuk 

jama’ taksīr yang bermakna  qillah (sedikit) jika menunjukkan bilangan tiga sampai 

sepuluh, hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ahli naḥwu bahwa 

jama’ qillah hakikatnya menunjukkan bilangan tiga dan seterusnya sampai sepuluh, 

sementara jama’ taktsir menunjukkan bilangan di atas sepuluh sampai tak terhingga 

yang masing-masing keduanya  dapat  saling menggantikan satu dengan yang lain 

secara majaz.234 Seiring dengan analisis yang dilakukan terhadap ayat Al-Qur’an, 

dapat ditemukan variasi penggunaan yang berbeda dari bentuk aslinya, beberapa 

jenis al-Mugāyarah pada jenis adad adalah Al-mugāyarah pada kandungan adad, 

 
234al-Din, Syarhu Ibnu Āqil. h. 452 
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mubtada` Jama’ dan khabar mufrad, mubtada` mufrad  dan khabar Jama’ dan 

antara ḍamīr dengan isim yang digantikannya, seperti pada table dibawah ini: 

Tabel 4.1 

Al-mugāyarah pada kandungan adad 

No Surah 
No 

Ayat 
Ayat Al Qur’an 

 

1 

 

 

Al Baqarah 

 

228 

بِانَْ فُسِهِنَّ   يَتَربََّصْنَ  ء   وَالْمُطلََّقٰتُ  قُ رُو ْۤ انَْ   ثَ لٰثَةَ  لَهنَُّ  يحَِلُّ  وَلَا 
وَالْيَ وْمِ   يُ ؤْمِنَّ بِاللّٰ ِ  اِنْ كُنَّ  ارَْحَامِهِنَّ  فيْْٓ   ُ اللّٰ  خَلَقَ  مَا  يَّكْتُمْنَ 

 الْاٰخِرِ  
 

Tidak diragukan lagi bahwa hubungan antara mubtada` dan khabar adalah 

hubungan yang sangat kuat, khabar menyesuaikan diri dengan mubtada` dalam 

seluruh hukum-hukumnya, hanya saja terdapat bukti yang tidak sedikit dalam Al-

Qur`an seperti pada table dibawah ini: 

Tabel 4.2 

Mubtada` Jama’ dan khabar mufrad 

No Surah 
No 

Ayat 
Ayat Al Qur’an 

 

1 

 

Ali Imrān 7 

هُوَ الَّذِيْْٓ انَْ زَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰت  محُّْكَمٰت  هُنَّ امُُّ الْكِتٰبِ 
وَاخَُرُ مُتَشٰبِهٰت    فاَمََّا الَّذِيْنَ فيْ قُ لُوْبِهِمْ زيَْغ  فَ يَ تَّبِعُوْنَ مَا تَشَابهََ  

يَ عْ  وَمَا  تََْوِيلِْه  ءَ  وَابتِْغَاٰۤ نَةِ  الْفِت ْ ءَ 
ابتِْغَاٰۤ اِلاَّ  مِنْهُ  تََْوِيْ لَه  لَمُ 

ُ ۘوَالرٰ سِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَ قُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بهِ كُل  مِ نْ عِنْدِ ربَ نَِا ِۚ وَمَا  اللّٰ 
 يَذَّكَّرُ اِلآَّْ اوُلُوا الْالَْبَابِ 

 

2 

 

 

Al Hijr 

 

 

68 
ءِ ضَيْفِيْ فَلَا تَ فْضَحُوْنِ    قاَلَ اِنَّ هْٰٓؤُلَاٰۤ

كَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْْٓا اِلآَّْ ابِلِْيْسَ  كَانَ مِنَ     ىِٕ
ٰۤ
وَاذِْ قُ لْنَا للِْمَلٰ



112 

 

 

 

No Surah 
No 

Ayat 
Ayat Al Qur’an 

3 Al Kahfi 50  ْءَ مِنْ دُوْني
الجِْنِ  فَ فَسَقَ عَنْ امَْرِ ربَ هِ افََ تَ تَّخِذُوْنهَ وَذُر يِ َّتَه اوَْليَِاٰۤ

 وَهُمْ لَكُمْ عَدُو   بئِْسَ للِظٰ لِمِیَْ بدََلاا 
Tabel 4.3 

Mubtada` mufrad  dan khabar Jama’ 

No Surah 
No 

Ayat 
Ayat Al Qur’an 

 

1 

 

Al A’rāf  203 
آَْ اتََّبِعُ مَا يُ وْحْٰٓى اِلَيَّ   قُلْ انََّّ

تَ هَا  وَاذَِا لََْ تََْتِهِمْ بِاٰيةٍَ قاَلُوْا لَوْلَا اجْتَ بَ ي ْ
رُ مِنْ  ىِٕ ْ  هٰذَا بَصَاٰۤ  ل قَِوْمٍ ي ُّؤْمِنُ وْنَ  رَّبِ كُمْ وَهُداى وَّرَحْمةَ  مِنْ رَّبيِ 

Hukum asal damīr adalah selaras dengan isim-isim yang disandarkan 

kepadanya, dalam hal ifrad, tasniah, jama’, tadzkīr dan ta’nīs, hanya saja terdapat 

bukti-bukti yang menetapkan perbedaan antara damīr dengan isim yang 

disandarkan kepadanya, diantara contohnya seperti pada table dibawah ini: 

Tabel 4.4 

Antara ḍamīr dengan isim yang digantikannya 

No Surah 
No 

Ayat 
Ayat Al Qur’an 

1 Al Baqarah 41 
قاا لِ مَا   مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُ وْْٓا اوََّلَ كَافِرٍ  بهِ   وَاٰمِنُ وْا بمآَْ انَْ زلَْتُ مُصَدِ 

يَ فاَت َّقُوْنِ   وَلَا تَشْتَروُْا بِاٰيٰتِِْ ثَْنَاا قلَِيْلاا  وَّاِياَّ
2 Al Baqarah 45   َْاَ لَكَبِيْرةَ  اِلاَّ عَلَى الْخٰشِعِی نُ وْا بِالصَّبِْ وَالصَّلٰوةِ   وَاِنََّ  وَاسْتَعِي ْ
 

3 

 

At Taubah 34 

يَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْْٓا اِنَّ كَثِيْراا مِ نَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ ليََأْكُلُوْنَ امَْوَالَ   يآْٰ
وْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰ ِ  وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ   النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّ

رْهُمْ بِعَذَابٍ الَيِْمٍ  وَالْفِضَّةَ وَلَا يُ نْفِقُوْنََاَ فيْ سَبِيْلِ اللّٰ ِ     فَ بَشِ 

4 At Taubah 69 
كَالَّذِيْنَ مِنْ قَ بْلِكُمْ كَانُ وْْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُ وَّةا وَّاكَْثَ رَ امَْوَالاا وَّاوَْلَاداا  
الَّذِيْنَ   اسْتَمْتَعَ  بِخَلَاقِكُمْ كَمَا  فاَسْتَمْتَ عْتُمْ  بِخَلَاقِهِمْ  فاَسْتَمْتَ عُوْا 
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No Surah 
No 

Ayat 
Ayat Al Qur’an 

حَبِطَتْ  كَ  ىِٕ
ٰۤ
اوُلٰ خَاضُوْا   وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ  بِخَلَاقِهِمْ  قَ بْلِكُمْ  مِنْ 
كَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ  ىِٕ

ٰۤ
نْ يَا وَالْاٰخِرةَِ ِۚوَاوُلٰ  اعَْمَالُهمُْ فِى الدُّ

5 Taha 49  قاَلَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يْٰوُْسٰى 
6 

 

 

Al Haj 

 

19 

خَصْمٰنِ   لَهمُْ  هٰذَانِ  قُطِ عَتْ  فاَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا  رَبهِ ِمْ  فيْ  اخْتَصَمُوْا 
رٍ  يُصَبُّ مِنْ فَ وْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحمَِيْمُ ِۚ  ثيَِاب  مِ نْ ناَّ

7 
Al 

Mu’minūn 
ءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِ  ارْجِعُوْنِ   99

 حَتىٰ ْٓ اذَِا جَاٰۤ

 

8 

 

Gāfir 

 

 

67 

ثُمَّ  هُوَ   عَلَقَةٍ  مِنْ  ثُمَّ  نُّطْفَةٍ  مِنْ  ثُمَّ  تُ راَبٍ  مِ نْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِيْ 
لُغُوْْٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لتَِكُوْنُ وْا شُيُ وْخاا ِۚوَمِنْكُمْ مَّنْ   يُخْرجُِكُمْ طِفْلاا ثُمَّ لتَِ ب ْ

لُغُوْْٓا اَجَلاا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ   تَ عْقِلُوْنَ  ي ُّتَ وَفىٰ  مِنْ قَ بْلُ وَلتَِ ب ْ
9 

 
Al Jumu’ah 

 

11 

ماا  قُلْ مَا عِنْدَ  ىِٕ
هَا وَتَ ركَُوْكَ قاَٰۤ وَاذَِا راَوَْا تِجَارةَا اوَْ لَهوْاا اۨنْ فَضُّوْْٓا الِيَ ْ

ُ خَيْرُ الرٰ زقِِیَْ   وَاللّٰ 
ࣖاللّٰ ِ خَيْر  مِ نَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِ جَارةَِ   

10 

 

 

Al Thalāk 

 

 

 

1 

ةَِۚ   تِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّ ءَ فَطلَِ قُوْهُنَّ لعِِدَّ
يَ ُّهَا النَّبيُّ اذَِا طلََّقْتُمُ النِ سَاٰۤ يآْٰ

وَات َّقُوا اللّٰ َ ربََّكُمِْۚ لَا تُُْرجُِوْهُنَّ مِنْ  بُ يُ وْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلآَّْ انَْ 
تِْیَْ بِفَاحِشَةٍ مُّبَ يِ نَةٍ  وَتلِْكَ حُدُوْدُ اللّٰ ِ  وَمَنْ ي َّتَ عَدَّ حُدُوْدَ اللّٰ ِ  يأَّ
 فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَه   لَا تَدْريِْ لَعَلَّ اللّٰ َ يُحْدِثُ بَ عْدَ ذٰلِكَ امَْراا 

2. Al-mugāyarah antara ḍamīr dengan ḍamīr lainnya (Iltifāt) 

Iltifāt adalah bentuk dari perubahan yang tergambar keluar dari uslub khitab kepada 

uslub yang lain, terkhusus dengan damir, terdapat dalam perpindahan dari damīr 

ghaib kepada damīr hadir, dari ḍamīr yang menunjukkan makna tunggal kepada 

ḍamīr yang menunjukkan jama’ atau ganda,  begitu juga sebaliknya yang 

menyingkap keseimbangannya sendiri. Ahmad al-Hasyimi menjelaskan pentingnya 

al-iltifāt dengan perkataannya bahwa al-iltifāt adalah perpindahan dari setiap 

takallum, khitab atau ghaibah kepada damīr lainnya karena tuntutan dan 
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keselarasan yang lahir melalui pertimbangan dalam menggugugah perpindahan itu, 

untuk menghiasi percakapan, dan mewarnai seruan, sehingga pendengar tidak 

merasa bosan dengan keadaan yang monoton, dan sebagai dorongan untuk lebih 

memperhatikan, karena dalam setiap yang baru itu adalah kenyamanan, sedangkan 

sebagian iltifat memiliki kelembutan, pemiliknya adalah rasa bahasa yang sehat.235 

terdapat beberapa bagian dalam pembahasan Al-Mugāyarah antara damīr dengan 

damīr lainnya yaitu Al-mugāyarah dari ḍamīr ghaib ke ḍamīr khitāb, Al-mugāyarah 

dari ḍamīr ghaib ke ḍamīr mutakallim, Al-mugāyarah dari ḍamīr mukhātab ke 

ḍamīr gāib dan Al-mugāyarah dari ḍamīr mukhātab ke ḍamīr gāib, seperti pada 

table dibawah ini: 

Tabel 4.5 

Al-mugāyarah dari ḍamīr ghaib ke ḍamīr khitāb 

No Surah 
No 

Ayat 
Ayat Al Qur’an 

 

1 

 

 

Al Fātihah 

 

1 - 5 
دُ بِسْمِ اللّٰ ِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ   مَ  ٰن  للِّٰ ِ رَبِ  الْعٰلَمِیَْ    اَلْ  الرَّحِيْمِ     الرَّحْ 

يْنِ    مٰل ك   ُ  يَ وْمِ الدِ  تَع ي  كَ نَس  كَ نَ ع بُدُ وَا ياَّ  ا ياَّ

2 

 

Al A’rāf 

 

145 

نَا لِ كُلِ   مَّوْعِظةَا    شَيْءٍ   كُل ِ   مِنْ   الْالَْوَاحِ   فِى لهَ    وكََتَ ب   وَّتَ فْصِيْلاا 
بِاحَْسَنِهَا   يَأْخُذُوْا  قَ وْمَكَ  بِقُوَّةٍ وَّأْمُرْ  فَخُذْهَا    سَاوُر ي كُم  شَيْءٍِۚ 

 دَارَ الْفٰسِقِیَْ 
Tabel 4.6 

Al-mugāyarah dari ḍamīr ghaib ke ḍamīr mutakallim 

No Surah 
No 

Ayat 
Ayat Al Qur’an 

 

1 

 

Al Baqarah 
54 

اَذكُِمُ   انَْ فُسَكُمْ بِاتُِ  انَِّكُمْ ظلََمْتُمْ  يٰ قَوْمِ  لقَِوْمِه  مُوْسٰى  قاَلَ  وَاذِْ 
بُ و ْٓاالْعِجْلَ   كُمْ    فَ تُ و  تُ لُو ْٓااِلٰى بَارىِِٕ  ذٰلِكُمْ خَيْر  لَّكُمْ    فاَق  

انَْ فُسَكُمْ 

 
235Said Ahmad al-Hasyimi, Jawāhiru Al-Balāgha Fi Al-Māani Wa Al-Bayān Wa Al-Badī 

(Bairūt-Libnan: Dar al-Fikri, 1999). h. 239 
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No Surah 
No 

Ayat 
Ayat Al Qur’an 

كُمْ       انَِّه هُوَ الت َّوَّابُ الرَّحِيْمُ   فَ تَابَ عَلَي كُم  عِنْدَ بَارىِِٕ

2 

 

Taha 

 

53 
ا  جَعَلَ الَّذِيْ  لَكُمْ فيِ ْهَا سُبُلاا وَّانَْ زَلَ   وَّسَلَكَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدا

ءا  
ءِ مَاٰۤ نَا مِنَ السَّمَاٰۤ رَج   شَتىٰ   ن َّبَاتٍ  مِ نْ  ازَْوَاجاابهِ فاََخ 

 

3 

 

Al Ankabu>t 23 

ه   وَالَّذ ي نَ كَفَرُو ا  ىِٕ وَلقَِاٰۤ اللّٰ ِ  كَ  بِاٰيٰتِ  ىِٕ
ٰۤ
سُوْا  اوُلٰ   رَّحْ َت     مِنْ   يىَِٕ

كَ  ىِٕ
ٰۤ
 الَيِْم   عَذَاب   لَهمُْ  وَاوُلٰ

 

4 

 

Al Zukhruf   11 

نَ زَّلَ  بِقَدَرٍِۚ    وَالَّذ ي   ءا  
مَاٰۤ ءِ  السَّمَاٰۤ تاا  بَ لْدَةا بهِ    فاَنَ شَر نَ مِنَ     ِۚ مَّي ْ

 تُُْرَجُوْنَ  كَذٰلِكَ 

 

5  

 

Al Fath  1-3 

نَا لَكَ  ناا     ا نَّ فَ تَح  مَ مِنْ    (1)فَ تْحاا مُّبِي ْ ُ مَا تَ قَدَّ ل يَِ غْفِرَ لَكَ اللّٰ 
بِكَ وَمَا تاََخَّرَ وَيتُِمَّ نعِْمَتَه   مُّسْتَقِيْماا   صِراَطاا   وَيَ هْدِيَكَ   عَلَيْكَ ذَنْ 

   (3عَزيِْ زاا ) نَصْراا اللّٰ ُ  ( وَّيَ نْصُرَكَ 2)
 

6 

 

Al Kausar  1-3 

 
نٰكَ  اِنَّ شَانئَِكَ   (2)  وَانْحَرْ    فَصَل   ل رَب  كَ   ( 1)الْكَوْثَ رَ     ا نَّْٓ اَع طيَ  
  (3ࣖ)هُوَ الْابَْتَرُ  

Tabel 4.7 

Al-mugāyarah dari ḍamīr mukhātab ke ḍamīr gāib 

No Surah 
No 

Ayat 
Ayat Al Qur’an 

 

1 

 

Al A’rāf 26 
لبَِاساا ي ُّوَاريِْ سَوْءٰتِكُمْ وَريِْشاا  وَلبَِاسُ    انَ  زَل نَا عَلَي كُم  يٰ بَنِيْْٓ اٰدَمَ قَدْ  

 لَعَلَّهُم  يَذَّكَّرُو نَ الت َّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْر   ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰ ِ 

 

2 

 

Al A’rāf 

 

158 

النَّاسُ   يَ ُّهَا  يآْٰ اللّٰ    قُلْ  لُ  رَسُو  مُلْكُ  ا نّ     لهَ  ي ْعاا اۨلَّذِيْ  الِيَْكُمْ جمَِ
وَيُْيِْتُ    يُحْي  هُوَ  اِلاَّ  الِٰهَ  لَآْ  وَالْاَرْضِِۚ  للّٰ    السَّمٰوٰتِ  بِ  ا  فاَٰم نُ و 
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No Surah 
No 

Ayat 
Ayat Al Qur’an 

ل ه   لَعَلَّكُمْ    وَرَسُو  وَاتَّبِعُوْهُ  وكََلِمٰتِه  يُ ؤْمِنُ بِاللّٰ ِ  الَّذِيْ  الْامُِ يِ   النَّبيِ  
 تَهتَْدُوْنَ 

3. Al-mugāyarah (mużakkar dan muanats) 

Al-Mugāyarah antara mużakkar dan muannaṡ dianggap sebagai tema utama dan 

terpenting yang menjadikan seseorang lebih mapan dalam bahasa Arab, 

keselamatan dan kebenaran susunan kata bergantung kepada pengetahuan terhadap  

mużakkar dan muannaṡ serta kecocokan keduanya, Al-Anbari berkata: 

“Sesungguhnya kesempurnaan pengetahuan ilmu naḥwu dan i’rāb adalah 

pengetahuan tentang mużakkar dan muannaṡ. Karena tergolong aib bagi seseorang 

yang membuat kata muannaṡ berubah menjadi mużakkar dan mużakkar berubah 

menjadi muannaṡ sebagaimana dia membuat kata yang marfū’ berubah menjadi 

manṣūb, manṣūb berubah menjadi majrūr, atau majrūr berubah menjadi 

manṣūb.”236 Adapun yang perlu diberi perhatian dalam tema mużakkar dan 

muannaṡ ini adalah yang keluar dari kaidah dasar keduanya, yaitu menjadikan kata 

yang seharusnya muannaṡ menjadi mużakkar dan yang seharusnya mużakkar 

menjadi muannaṡ, sehingga seseorang yang menelusuri tema ini pada literatur-

literatur klasik tersebut menemukan penjabaran para ulama klasik bahwa adanya 

penggunaan mużakkar dan muannaṡ yang tidak sesuai dengan kaidah dasar 

terangkum pada penyesuaian makna kata atau upaya penetapan kaidah yang 

ditetapkan oleh para pakar Naḥwu, beberapa jenis al-Mugāyarah pada jenis 

mużakkar dan muannats ini adalah al-Mugāyarah antara‘adad dan ma’dūd, 

mubtada` dan khabar, na’at dan man’ ūt, fi’il dan f āil, seperti pada table dibawah 

ini: 

 
236al-Anbari, Al-Muzakkar Wa Al-Muanats. h. 107 
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Tabel 4.8 

Al-mugāyarah ( fi'il /kata kerja dan fāil nya/subjek) 

No Surah 
No 

Ayat 
Ayat Al Qur’an 

1 Al Baqarah 275 

الََّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الر بِٰوا لَا يَ قُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَ قُوْمُ الَّذِيْ يَ تَخَبَّطهُُ 
اَ الْبَ يْعُ مِثْلُ الر بِٰواۘ وَاَحَلَّ  مُْ قاَلُوْْٓا انََّّ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَس ِ  ذٰلِكَ بِانََّ

ُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الر بِٰوا    ع ظةَ  اللّٰ  ءَه مَو 
مِ نْ رَّب هِ فاَنْ تَ هٰى فَ لَه    فَمَن  جَاْۤ

كَ اَصْحٰبُ النَّارِ ِۚ هُمْ   ىِٕ
ٰۤ
 وَامَْرهُ اِلَى اللّٰ ِ   وَمَنْ عَادَ فاَُولٰ

مَا سَلَفَ 
هَا خٰلِدُوْنَ   فِي ْ

2 Yusuf 30 

 قَدْ وَقاَلَ نِسْوَة  فِى الْمَدِيْ نَةِ امْراََتُ الْعَزيِزِْ تُ راَوِدُ فَ تٰىهَا عَنْ ن َّفْسِه  
 مُّبِیٍْ  ضَلٰلٍ  فيْ  لنََ رٰىهَا اِناَّ  حُبًّا   شَغَفَهَا

 
Tabel 4.9 

Al-mugāyarah  (sifat mużakkar untuk isim muannaṡ) 

No Surah 
No 

Ayat 
Ayat Al Qur’an 

 

1 

 

Ali Imrān 64 

اِلٰى   تَ عَالَوْا  الْكِتٰبِ  هَْلَ  يآْٰ ء   قُلْ  سَوَاْۤ اَلاَّ    كَل مَة   نَكُمْ  وَبَ ي ْ نَ نَا  بَ ي ْ
نَ عْبُدَ اِلاَّ اللّٰ َ وَلَا نُشْركَِ بهِ شَيْ  اا وَّلَا يَ تَّخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضاا ارَْبَاباا 

 مِ نْ دُوْنِ اللّٰ ِ   فاَِنْ تَ وَلَّوْا فَ قُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاناَّ مُسْلِمُوْنَ 

 

2 

 

Yunus 

 

22 

الْفُلْكِِۚ  فِىْ  تُمْ  اذَِا كُن ْ حَتى ْٰٓ  وَالْبَحْرِ   الْبَِ   فِى  يُسَيرِ كُُمْ  الَّذِيْ  هُوَ 
ءَتْهاَ   ءَهُمُ   ر ي ح  عَاص ف  وَجَريَْنَ بِهِمْ برِيِْحٍ طيَِ بَةٍ وَّفرَحُِوْا بِهاَ جَاٰۤ وَّجَاٰۤ

 دَعَواُ اللّٰ َ مُُْلِصِیَْ  
مُْ احُِيْطَ بِهمِْ  الْمَوْجُ مِنْ كُلِ  مَكَانٍ وَّظنَ ُّوْْٓا انََّ

تَ نَا مِنْ هٰذِه نْ اَنَْْي ْ يْنَ ەِۚ لىَِٕ  لنََكُوْنَنَّ مِنَ الشٰ كِريِْنَ  ٖ  لهَُ الدِ 

3 Taha 124 
يَ وْمَ  وَّنَحْشُرهُ  ضَنْكاا  مَعِيْشَةا  لهَ  فاَِنَّ  ذكِْريِْ  عَنْ  اعَْرَضَ  وَمَنْ 

 الْقِيٰمَةِ اعَْمٰى
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Tabel 4.10 

Al-mugāyarah antara adad dan ma’dūd 

No Surah 
No 

Ayat 
Ayat Al Qur’an 

1 Al An’ām 160 
ءَ   جَاٰۤ اَمَنْ  اَم ثاَلِ  رُ  عَش  فَ لَه  سَنَة   لَْ  فَلَا  ِۚبِ  بِالسَّيِ ئَةِ  ءَ 

جَاٰۤ وَمَنْ 
 يُجْزْٰٓى اِلاَّ مِثْ لَهَا وَهُمْ لَا يُظلَْمُوْنَ 

Tabel 4.11 

mubtada` dan khabar dalam gender 

No Surah 
No 

Ayat 
Ayat Al Qur’an 

1 Al A’rāf 56 
وَلَا تُ فْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَ عْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفاا وَّطَمَعاا  اِنَّ  

 مِ نَ الْمُحْسِنِیَْ  رَحْ َتَ اللّٰ   قَر ي ب  

2 Al Kahfi 98 
ءَ وَعْدُ رَبيِ ْ جَعَلَه  هٰذَا رَحْ َة  قاَلَ  

ِْۚ فاَِذَا جَاٰۤ ءَِۚ وكََانَ  مِ نْ رَّبيِ  دكََّاٰۤ
 وَعْدُ رَبيِ ْ حَقًّا   

3 Al Qiyāmah 14  ِبَل 
 
ةَ  ه بَص يْ  ن سَانُ عَلٰى نَ ف س   الا  

4 Al Ahzāb 63 
اَ عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰ ِ  وَمَا يدُْريِْكَ   قُلْ انََّّ

يَسْ  لَُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ 
 قَر ي  بًاتَكُوْنُ  السَّاعَةَ لَعَلَّ 

4. Al-mugāyarah pada jenis Ma’rifat Nakirah  

Termasuk kaidah yang telah ditetapkan dalam kajian bahasa Arab adalah 

keselarasan ma’rifah dan nakirah pada tema na’at, dan taukīd, hanya saja beberapa 

penggunaan yang tidak selaras dengan kaidah di atas, di antaranya seperti pada table 

dibawah ini: 

Tabel 4.12 

(Naat/Sifat) 

No Surah 
No 

Ayat 
Ayat Al Qur’an 

1 Al Māidah 95    يَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا لَا تَ قْتُ لُوا الصَّيْدَ وَانَْ تُمْ حُرُم   مِنْكُمْ   ٖ  وَمَنْ قَ تَ لَهيآْٰ
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No Surah 
No 

Ayat 
Ayat Al Qur’an 

ا دا اء    مُّتَ عَمِ 
بهِ  فَجَزَٰۤ يَحْكُمُ  الن َّعَمِ  مِنَ  قَ تَلَ  مَا    عَدْلٍ   ذَوَا  ٖ  مِ ثْلُ 

يًا    مِ نْكُمْ    ذٰلِكَ   عَدْلُ   اوَْ   مَسٰكِیَْ   طَعَامُ   كَفَّارةَ    اوَْ   ال كَع بَة    بٰل غَ   هَد 
تَقِمُ   عَادَ   وَمَنْ   سَلَفَ   عَمَّا  اللّٰ ُ   عَفَا  ٖ  امَْرهِ  وَبَالَ   ل يَِذُوْقَ   صِيَاماا   فَ يَ ن ْ
 انتِْقَامٍ  ذُو عَزيِْ ز   وَاللّٰ ُ   مِنْهُ  اللّٰ ُ 

 

2 Al Māidah 107 

مَُا اسْتَحَقَّآْ اِثْْاا   يَ قُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ    فاَٰخَرٰن  فاَِنْ عُثِرَ عَلْٰٓى انََّ
عَلَيْهِمُ   اسْتَحَقَّ  َو لَيٰ  الَّذِيْنَ  اَحَقُّ   الا  لَشَهَادَتُ نَآْ  فَ يُ قْسِمٰنِ بِاللّٰ ِ 

 مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْ نَآْ  اِنآَّْ اذِاا لَّمِنَ الظٰ لِمِیَْ 

3 

 

Gāfir 

 

1-3  
ب  حٰمٰۤ ِۚ تَ نْزيِْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰ ِ الْعَزيِزِْ الْعَلِيْمِ   

 
وَقاَب ل     غَاف ر  الذَّن 

 ذِى الطَّوْلِ  لَآْ الِٰهَ اِلاَّ هُوَ  الِيَْهِ الْمَصِيْرُ  الت َّو ب  شَد ي د  ال ع قَاب  

4 

 

Al Humazah 

 

ِّ هُمَزَةٍ   1-2
 
ِّكُل

 
 ل
ٌ
يْ وَيْل ذِّ

َّ
ال
ۨ
مَزَةٍٍۙ 

ُّ
ٍۙ  ل دَه  عَدَّ ا وَّ

ً
 جَمَعَ مَال

 

Tabel 4.13 

Taukīd 

No Surah 
No 

Ayat 
Ayat Al Qur’an 

1 Al An’ām 160  ٍَۙجْمَعُوْن
َ
هُمْ ا

ُّ
ل
ُ
ةُ ك

َ
مَلٰۤىِٕك

ْ
 فَسَجَدَ ال
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B. Kedudukan I’rāb Ayat ayat  Al Mugāyarah Al Nahwiayah dalam Al 

Qur`an 

1. Q.S Ali Imrān 7  )Al-mugāyarah khabar mubtada` dalam adad (mubtada` 

Jama’ dan khabar mufrad) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah Al Adadiyah yaitu mubtada` Jama’ dan 

khabar mufrad, dalam ayat Al Qur’an  ِالْكِتٰب امُُّ   berkedudukan هُنَّ   kata  ,هُنَّ 

sebagai ḍamīr munfashil mabnī237 diatas fathah pada posisi rafa` mubtada’, 

sementara kata  ُُّام sebagai khabar marfū’ tanda rafa`nya adalah dhammah zāhirah 

dan berkedudukan pula sebagai mudhāf, sementara  ِالْكِتٰب berkedudukan sebagai 

mudhāf ilaih majrūr dengan kasrah,238 seperti pada table dibawah ini  

 

 هُنَّ امُُّ ال ك تٰب    
 هُنَّ  ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ

 أم خب مرفوع بالضمة أي أصل الكتاب 

 الكتاب مضاف اليه مجرور بالكسرة ولَ يقل أمهات لأنه على الحكاية 

2. Q.S Al Hijr 68   (Jenis Al-mugāyarah khabar mubtada` dalam adad 

(mubtada` Jama’ dan khabar mufrad) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah Al Adadiyah yaitu mubtada` Jama’ dan 

khabar mufrad, dalam ayat Al Qur’an ,  ْءِ ضَيْفِي  adalah huruf taukīd اِنَّ  , اِنَّ هْٰٓؤُلَاٰۤ

dan nashab, fungsinya menashabkan isim dan merafa’kan khabar,  sementara  ِء  هْٰٓؤُلَاٰۤ
berkedudukan sebagai isim isyārah mabni diatas kasrah dalam keadaan nashab 

isim    َّاِن  , sementara kata  ْضَيْفِي berkedudukan sebagai khabar  َّاِن marfu’ dengan 

 
237 ḍamīr munfashil: ḍamīr yang terpisah, berdiri sendiri, dan tidak bersambung dengan 

kata lain 
238 Abdu Al-Latif, Saad Mashluh, and Rajab Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil, 2nd 

ed. (Quwait: Maktabah Al-Katib, 2015). h. 148-150 
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alamat rafa’ berupa dammah muqaddarah di atas huruf sebelum ya’ mutakallim. 

Dhammah terhalang muncul karena munasabah,239 sebagaimana diuraikan pada 

tabel berikut  

ء  ضَي ف ي    فَلَا تَ فْضَحُوْنِ   ا نَّ هْٰٓؤُلَاْۤ
 إن   حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل 

مع اسمها  (ان  )  (إن  )اسم اشارة مبني على الكسر في محل نصب اسم 
 في محل نصب مفعول به  وخبها

 هؤلاء 

مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من   (إن  )خب 
ضمير متصل في محل جر   (الياء) ،ظهورها اشتغال المحل بِركة الياء

 بالإضافة

 ضَيْفِيْ 

 فَلا ناهية جازمة (لا ، )استئنافية للتعليل (الفاء)

فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون والنون الثانية نون 
ضمير متصل في محل   ، والياء المحذوفة اختصارا أو لأنَا رأس آية الوقاية

 نصب مفعول به والكسرة دالة على حذف الياء

 تفضحون

3. Q.S Al Al Kahfi 50 (Jenis Al-mugāyarah khabar mubtada` dalam adad 

(mubtada` Jama’ dan khabar mufrad) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah Al Adadiyah yaitu mubtada` Jama’ dan 

khabar mufrad, dalam ayat Al Qur’an   وَ ,وَهُمْ  لَكُمْ  عَدُو adalah wāwu al hāl240 yang 

masuk pada jumlah ismiyah atau fi’liyah yang didahului oleh isim yang ma’rifah, 

sementara  ْهُم berkedudukan sebagai ḍamīr rafa’ munfashil mabnī241 diatas sukūn 

pada posisi rafa` mubtada’, sementara  ْلَكُم berkedudukan sebagai huruf jār dan 

 
239 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 80 
240 Wāwu Al hāl yang masuk pada jumlah ismiyah atau fi’liyah yang didahului oleh isim 

yang ma’rifah 
241 ḍamīr munfashil: ḍamīr yang terpisah, berdiri sendiri, dan tidak bersambung dengan 

kata lain 
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isim majrūr dan huruf   ْم untuk jama’, sementara   عَدُو khabar marfū’ tanda rafa`nya 

adalah dhammah zāhirah,242 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut  

  ۗ  عَدُو   لَكُم   وَهُم  

والجملة الاسمية بعدها في محل  ،  الواو حالية او يجوز ان تكون اعتراضية
ضمير رفع منفصل مبني على السكون    ( هم)نصب حال او لا محل لها  

 في محل رفع مبتدأ 

 وَهُمْ 

 لكم للجمع (الميم) (عدو)جار ومجرور متعلق بِال محذوفة من 

 عدو مرفوع بالضمة  (هم)خب 

فعل ماض جامد مبني على الفتح لانشاء الذم والفاعل ضمير مستتر  
 ( بئس البدل)بتقدير ، فيه جوازا تقديره هو

 بئس 

جار ومجرور متعلق ببئس وعلامة جر الاسم الياء لانه جمع مذكر سالَ 
 والنون عوض من تنوين المفرد 

 للظالمی 

 بدلا  تمييز منصوب بالفتحة 

4. Q.S Al A’rāf 203 (Jenis Al-mugāyarah khabar  mubtada` dalam adad 

(mubtada` mufrad dan khabar jama’) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah Al Adadiyah yaitu mubtada` mufrad dan 

khabar jama’, dalam ayat Al Qur’an   ُر ىِٕ  berkedudukan sebagai isim هٰذَا ,هٰذَا بَصَاٰۤ

isyārah mabni diatas kasrah pada posisi rafa` mubtada’, sementara  ُر ىِٕ  بَصَاٰۤ
berkedudukan sebagai khabar tanda rafa`nya adalah dhammah zāhirah,243 

sebagaimana diuraikan pada tabel berikut 

  ْ آَْ اتََّبِعُ مَا يُ وْحْٰٓى اِلَيَّ مِنْ رَّبيِ  رُ م ن  رَّب  كُم  قُلْ انََّّ ىِٕ
   هٰذَا بَصَاْۤ

 
242 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 350-351 
243 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 296-297 
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 والفاعل  ،فعل أمر مبني على السكون وحذفت واوه لالتقاء الساكنی
 ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت أي قل لهم

 قُلْ 

 إنَّا  حصر حرف مبني على السكون لا محل له من الإعرابأداة 

 اتبع  فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا

 ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به 

 ،فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر
 ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو

 يوحى 

 إلي   صلة الموصول  (يوُحى إِلَيَّ )جار ومجرور متعلق بيوحى وجملة 

ا أتََّبِعُ ما يوُحى إِلَيَّ ) الجملةو    في محل نصب مفعول به  (إِنََّّ

ضمير متصل   (الياء(،)ما)جار ومجرور متعلق بِال محذوفة من الموصول  
 مضاف إليه في محل جر

  مِنْ رَبيِ  

 هذا اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأاسم 

 بصائر مرفوع بالضمة أي هذا القرآن بصائر (هذا)خب المبتدأ 

منها محذوفة  بصفة  أو  ببصائر  متعلق  ومجرور  )جار  ضمير   ( الكاف، 
 علامة جمع الذكور   (الميم)  ،متصل مبني على الضم في محل جر بالاضافة

 كم من رب  

5. Q.S Al Baqarah 228 (Jenis Al-mugāyarah pada kandungan adad) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah Al Adadiyah, dalam ayat Al Qur’an    ََثَ لٰثة
ءٍ   ,قُ رُوْٰۤ ثَ لٰثةََ    berkedudukan sebagai mafūl bih mansūb tanda nasabnya adalah fatha 

zāhirah di akhirannya dan bisa pula diuraikan kedudukannya sebagai zharf dengan 

perkiraan kalimatnya adalah مدة ثلاثة قروء يتربصن  , sementara   ٍء  berkedudukan قُ رُوْٰۤ

sebagai mudhāf ilaih majrūr dengan kasrah,244 sebagaimana diuraikan pada tabel 

berikut 

 
244 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 238-239 
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ء   وَالْمُطلََّقٰتُ يَتَربََّصْنَ بِانَْ فُسِهِنَّ     ثَ لٰثَةَ قُ رُو ْۤ

المطلقات مبتدأ مرفوع بالضمة، و الواو استئنافية  وَالْمُطلََّقٰتُ  

النسوة:   ونون  النسوة  بنون  لاتصاله  السكون  على  مبني  مضارع  فعل 
»يَتَربََّصْنَ« في ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل وجملة  

 محل رفع خب المبتدأ. بمعنى: يصبن
 

 يَتَربََّصْنَ 

ضمير الاناث الغائبات مبني على  : هنبا يتربصن،  جار ومجرور متعلق
      بالاضافة الفتح في محل جر

 بِانَْ فُسِهِنَّ 

مدة   يتربصن :مفعول به منصوب بالفتحة ويجوز اعرابها: ظرفا بتقدير
 ثلاثة قروء 

 ثَ لٰثةََ 

ءٍ     اليه مجرور بالكسرة مضاف  قُ رُوْٰۤ
6. Q.S Al Baqarah 41 (Jenis Al-mugāyarah antara ḍamīr dengan isim yang 

di gantikannya) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah Al Adadiyah yaitu antara ḍamīr dengan 

isim yang di gantikannya, dalam ayat Al Qur’an اَوَّلَ  , اَوَّلَ كَاف ر   ب ه berkedudukan 

sebagai khabar yang mansub dari kata تَكُونوُا sementara tanda nasabnya adalah 

fathah zāhirah, sedangkan    كَاف ر berkedudukan sebagai mudhāf ilaih majrūr 

dengan kasrah,245 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut 

   اَوَّلَ كَاف ر   ب ه ۖوَلَا تَكُوْنُ وْْٓا  
 وَلا  الواو حرف عطف ولا ناهية

فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون والواو ضمير متصل  
 مبني في محل رفع اسم كان

  تَكُونوُا

 أَوَّلَ  منصوب وعلامة نصبه الفتحة  خب تكونوا

 
245 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 141-142 
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 كافِرٍ  مجرور وعلامة جره الكسرة  مضاف اليه

الباء حرف جر والهاء ضمير متصل مبني في محل جر اسم مجرور والجار  
 والمجرور متعلقان بكافر

 بهِِ 

 

7. Q.S Al Baqarah 45 (Jenis Al-mugāyarah antara ḍamīr dengan isim yang 

di gantikannya) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah Al Adadiyah yaitu antara ḍamīr dengan 

isim yang di gantikannya, dalam ayat Al Qur’an   َا وَاِنََّ وَالصَّلٰوةِ    بِالصَّبِْ  نُ وْا  وَاسْتَعِي ْ
اَ ,لَكَبِيْرةَ   الحال    adalah huruf (وَ ) وَاِنََّ  yang masuk pada jumlah ismiyah atau واو 

fi’liyah yang didahului oleh isim yang ma’rifah, sementara (إن) huruf musyabbah, 

pekerjaannya menashabkan Isim, dan merafa'kan khabar di bina diatas fatha, 

sementara  huruf (  ه) dhamīr muttashil246  yang bersambung dan mabni di atas 

sukun, pada posisi isim إن manshūb,247 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut 

 

نُ وْا  اَوَاسْتَعِي ْ لصَّبْ   وَالصَّلٰوة    وَا نََّّ  لَكَبِيْرةَ  اِلاَّ عَلَى الْخٰشِعِیَْ   بِ 
نُ وْا   وَاسْتَعِي ْ

 
والواو  النون  أمر مبني على حذف  الواو حرف عطف، استعينوا فعل 

 ضمير متصل مبني  
 في محل رفع فاعل والجملة معطوفة

 بِالصَّبِْ 
 

والجار ا الكسرة  جره  وعلامة  بالباء  مجرور  اسم  الصب  جر  لباء حرف 
 والمجرور متعلقان باستعينوا

معطوف على الصب مجرورة وعلامة جرها  : الصَّلٰوةِ ،  الواو حرف عطف وَالصَّلٰوةِ 
 الكسرة 

 
246 ḍamīr muttashil: ḍamīr yang bersambung dengan kata lain, baik dengan isim, fi’il (kata 

kerja), atau dengan huruf 
247 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 146-147 
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اَ الواو حالية ، إن حرف مشبه بالفعل والهاء ضمير متصل مبني في محل  وَاِنََّ
 نصب اسمها

 اللام لام المزحلقة وكبيرة خب إن مرفوع وعلامة رفعه ألضمة لَكَبِيْرةَ  
 أداة حصر  اِلاَّ 

الْخٰشِعِیَْ   عَلَى 
   

الخاشعی اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء لأنه جمع  على حرف جر  
مذكر سالَ والجار والمجرور متعلقان بكبيرة. وشبه الجملة في محل نصب  

    حال

 

8. Q.S Al Taubah 34   (Jenis Al-mugāyarah antara ḍamīr dengan isim yang 

di gantikannya) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah Al Adadiyah yaitu antara ḍamīr dengan 

isim yang di gantikannya, dalam ayat Al Qur’an    وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
 ’pada ayat ini berkedudukan sebagai fiil mudhāri’yang marfū يُ نْفِقُونََا kata ,يُ نْفِقُوْنََاَ

tanda rafa`nya adalah dengan adanya huruf (  ن ), sementara (و) adalah dhamīr yang 

bersambung dan mabni di atas sukun pada kedudukan rafa’ sebagai fail, sementara 

 dhamīr yang bersambung dan mabni di atas sukun, pada posisi mafūl bih.248 (ه  )

sebagaimana diuraikan pada tabel berikut   

نََّاَوَالَّذِيْنَ    ن زُو نَ الذَّهَبَ وَال ف ضَّةَ وَلَا يُ ن ف قُو  رْهُمْ بِعَذَابٍ الَيِْمٍ   يَك   فيْ سَبِيْلِ اللّٰ ِ  فَ بَشِ 
اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع (  الذين)  )الواو( حرف عطف،
عمل   تعمل  تقدير    (من) مبتدأ  على  بالمعنى  الجازم  الشرط  من  )اسم 

 ( يكنزوا

 الذين و 

  يكنزون  ضمير متصل في محل رفع فاعل  (الواو، )فعل مضارع مرفوع بثبوت النون

 
248 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 163-164 
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 الذَّهَبَ  مفعول به منصوب بالفتحة 

 والفضة  مفعول به منصوب بالفتحة منصوبة  (الذَّهَبَ )معطوفة بالواو على 

 وَلا  نافية لا عمل لها  (لا) ،عاطفة (الواو)

النون بثبوت  مرفوع  مضارع  )فعل  رفع    (الواو،  محل  في  متصل  ضمير 
 ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به  (ها، ) فاعل

 يُ نْفِقُونََا 

 في سَبِيلِ  جار ومجرور متعلق بينفقون 

 الله الجلالة مضاف اليه مجرور للتعظيم بالكسرة لفظ 

فعل أمر مبني على السكون    (بشر(، )الَّذِينَ )رابطة لجواب الشرط    (لفاء)
ضمير الغائبی مبني  (هم)  ، أنت ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره والفاعل

 على السكون في محل نصب مفعول به 
 ( الَّذِينَ )في محل رفع خب المبتدأ  (فَ بَشِ رْهُمْ وما بعدها)وجملة 

  فَ بَشِ رْهُمْ 

 عذاب ب جار ومجرور متعلق ببشرهم

 أليم  بالكسرة  لعذاب مجرورة صفة

 

9. Q.S Al Taubah 69   (Jenis Al-mugāyarah antara ḍamīr dengan isim yang 

di gantikannya) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah Al Adadiyah yaitu antara ḍamīr dengan 

isim yang di gantikannya, dalam ayat Al Qur’an    وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا, kata   ْخُضْتُم 
berkedudukan sebagai fiil mādī yang mabni diatas harakat sukun karena 

bersambung dengan damīr rafa’ yang berharakat, sementara huruf (ت) sebagai 

damīr yang bersambung dan mabni diatas harakat dhammah menempati posisi rafa’ 

sebagai fail dan huruf (  م) merupakan tanda jamak, sementara   ْ(ك ) كَالَّذِي  sebagai 

huruf jar dan  ْلَّذِي berkedudukan sebagai kata penghubung yang mabni diatas sukun 
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menempati posisi jar sebagai isim majrūr,249 sebagaimana diuraikan pada tabel 

berikut 

 

وَخُض تُم  فاَسْتَمْتَ عُوْا بِخَلَاقِهِمْ فاَسْتَمْتَ عْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَ بْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ 
ا   نْ يَا وَالْاٰخِرةَِ ِۚ كَالَّذ ي  خَاضُو  كَ حَبِطَتْ اعَْمَالُهمُْ فِى الدُّ ىِٕ

ٰۤ
 اوُلٰ
فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو    (استمتعوا)  ،استئنافية  (الفاء)

 الواو ضمير متصل في رفع فاعل والألف فارقة  ،الجماعة
 فاَسْتَمْتَ عُوا 

ضمير الغائبی مبني على   ( هم) ،جار ومجرور متعلق باستمتعوا (بخلاق)
 السكون في محل جر بالاضافة أي بنصيبهم من متاع الحياة الفانية 

 بِخَلاقِهِمْ 

فعل ماضى مبني على السكون لاتصاله  (استمعتم، )الفاء عاطفة
ضمير متصل مبني على الضم في محل  (التاء، )بضمير الرفع المتحرك

 علامة جمع الذكور  (الميم)رفع فاعل 

             فاَسْتَمْتَ عْتُمْ   

ضمير متصل مبني على الضم    (الكاف)  ،جار ومجرور متعلق باستمعتم
علامة جمع الذكور أي وتمتعتم بنصيبكم    (الميم)  ، في محل جر بالإضافة

 منها 

 بِخَلاقِكُمْ 

 كَمَا مصدرية (ما، )حرف جر (الكاف)

  استمتع  الفتحفعل ماض مبني على 

  الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل

 ، ضمير متصل في محل جر بالاضافة  (الكاف)  ،جار ومجرور  (من قبل)
أي    (الميم) محذوفة  موصول  بصلة  متعلق  والمجرور  والجار  الجمع  علامة 

 كالذين كانوا أو مضوا قبلكم 

 مِنْ قَ بْلِكُمْ 

 
249 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 248-249 
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ضمير الغائبی مبني على   ( هم)  ،جار ومجرور متعلق باستمتعوا (بخلاق)
 السكون في محل جر بالاضافة أي بنصيبهم من متاع الحياة الفانية 

 بِخَلاقِهِمْ 

فعل ماضى مبني على السكون لاتصاله بضمير  (  خُضْتُمْ ) ،معطوفة بالواو
ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل    ( التاء، )الرفع المتحرك

 علامة جمع الذكور (الميم)

 وَخُضْتُمْ 

حرف    (الكاف، )مبتدأ اسم اشارة مبني على الكسر في محل رفع  (اولاء)
 خطاب

 أوُلئِكَ 

 حبطت والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها فعل ماض مبني على الفتح 

ضمير الغائبی مبني على ( هم، )فاعل مرفوع بالضمة (أعمال)
في  (حَبِطَتْ أعَْمالُهمُْ )السكون في محل جر بالاضافة والجملة الفعلية 

 ( أوُلئِكَ )محل رفع خب 

 أعَْمالُهمُْ 

الكسرة   الاسم  جر  وعلامة  بِبطت  متعلق  ومجرور  على  جار  المقدرة 
 الألف للتعذر

نيْا  في الدُّ

نيْا)على    (معطوفة بالواو) مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة الظاهرة    (الدُّ
 على آخره 

  والآخرة

 

10. Q.S Taha 49 (Jenis Al-mugāyarah antara ḍamīr dengan isim yang di 

gantikannya) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah Al Adadiyah yaitu antara ḍamīr dengan 

isim yang di gantikannya, dalam ayat Al Qur’an يْٰوُْسٰى   رَّبُّكُمَا   ( من ) kata ,   فَمَنْ 

berkedudukan sebagai isim istifhām yang mabni diatas sukun dan menempati posisi 

rafa’ sebagai mubtada’, sementara kalimat رب( رَّبُّكُمَا( berkedudukan sebagai 

khabar marfū’ tanda rafa`nya adalah dhammah zāhirah dan kata  )رب( 
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berkedudukan pula sebagai mudhāf, sementara huruf (ك)  sebagai damīr yang 

bersambung dan mabni diatas harakat dhammah menempati posisi jar  sebagai isim 

majrūr,  )م(  merupakan tanda   tasniah250,  sebagaimana diuraikan pada tabel berikut 

 

 فَمَن  رَّبُّكُمَا يٰٰوُ سٰىقاَلَ 

فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو  
 أي قال فرعون 

 قاَلَ 

اسم استفهام مبني على السكون    (من)  ،زائدة لا محل لها ولا عمل  (الفاء)
 والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به لقال، في محل رفع مبتدأ

 فَمَنْ 

ضمير متصل في   (الكاف) ،خب مرفوع بالضمة وهو مضاف)رب( 
 علامة التثنية  (الألف، )عماد (الميم) ، محل جر بالاضافة

 بُّكُمَارَ 

اسم علم مفرد منادى بِرف النداء مبني على   (موسى) ،أداة نداء (يا)
 الضم المقدر على الألف للتعذر في محل نصب

 يْٰوُْسٰى 

 

11. Q.S Al Haj 19 (Jenis Al-mugāyarah antara ḍamīr dengan isim yang di 

gantikannya) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah Al Adadiyah yaitu antara ḍamīr dengan 

isim yang di gantikannya, dalam ayat Al Qur’an  ْرَبهِ ِم اخْتَصَمُوْا فيْ  خَصْمٰنِ   ,هٰذَانِ 
kata  ِ( ه) هٰذَان sebagai huruf tanbīh, (ذان)  sebagai isim isyārah marfū’ tanda rafa‘-

nya adalah ḥurūf alif  karena mutsannā dan berada pada posisi mubtada’, sementara 

 berkedudukan sebagai khabar marfū’ tanda rafa`nya adalah ḥurūf alif خَصْمٰنِ 

sebagai pengganti dhammah karena isim tersebut adalah isim mutsannā, adapun nūn 

pada kata itu berfungsi sebagai ‘iwadh (pengganti) tanwīn yang terdapat pada 

 
250 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 267-268 
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bentuk tunggalnya (mufrad), kata اخْتَصَمُوْا berkedudukan sebagai fiil mādī yang 

mabni diatas harakat dhammah sementara huruf   ( و   ) sebagai damīr yang 

bersambung dan mabni diatas harakat sukun menempati posisi rafa’ sebagai fail,251 

sebagaimana diuraikan pada tabel berikut 

 

ا فِ   رَبّ   م  هٰذَانِ  تَصَمُو     خَص مٰن  اخ 

)للتنبيه  (ها) مبتدأ  (ذان،  وهو  مثنى  لأنه  بالألف  مرفوع  اشارة    ، اسم 
ذا لأنه لا يصح اجتماع الألفی لسكونَما )ومفرده ذا وقد أسقطت ألف  

وهنا سقطت ألف ذا لأن الألف الباقية ألف    وألف التثنية  (ذا)أي ألف  
 التثنية 

 هذانِ 

 خصمان خب المبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى والنون عوض من التنوين في المفرد

 (الواو ) فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة
والجملة الفعلية في محل  ،فارقة (الألف) متصل في محل رفع فاعل  ضمير

 لخصمان رفع صفة

 اختصموا 

ضمير الغائبی في محل   ( هم) ، جار ومجرور متعلق باختلفوا (في رب  )
 بالإضافةجر 

 رَبهِ ِمْ  في 

12. Q.S Al Mu’minūn 99 (Jenis Al-mugāyarah antara ḍamīr dengan isim 

yang di gantikannya) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah Al Adadiyah yaitu antara ḍamīr dengan 

isim yang di gantikannya, dalam ayat Al Qur’an  ِءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِ  ارْجِعُوْن
 ,جَاٰۤ

kata  ُأحد( اَحَدَهُم( berkedudukan sebagai mafūl bih mansūb yang muqadddam 

(didahulukan) tanda nasabnya adalah fatha zāhirah di akhirannya, sedangkan 

(هم)  berkedudukan sebagai sebagai damīr gāib yang bersambung dan mabni diatas 

 
251 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 245-246 
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harakat dhammah menempati posisi jar  sebagai isim majrūr,  )م(  merupakan tanda   

jamak, kata  ِارْجِعُوْن berkedudukan sebagai fiil amr yang mabni diatas harakat 

dhammah sementara huruf   ( و   ) sebagai damīr yang bersambung dan mabni diatas 

harakat sukun menempati posisi rafa’ sebagai fail, sementara ( ن ) adalah nūn 

wiqāyah yang berharakat kasrah,252 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut 

 

عُو ن  تىٰ ْٓ اذَِا حَ  تُ قاَلَ رَب   ار ج  ءَ اَحَدَهُمُ ال مَو 
   جَاْۤ

حرف غاية وابتداء متعلق بيصفون التِ وردت في الآية السادسة والتسعی  
 الاعتراض والتأكيد وقد فصلت عنها بآيتی كريْتی على وجه 

 حتى

أداة  الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه وهو  يستقبل من  لما  ظرف 
 بالإضافةفي محل جر  ،والجملة الفعلية بعده ،غير جازمة شرط

 اذا 

 جاء فعل ماض مبني على الفتح

ضمير الغائبی في محل   (هم) ،مفعول به مقدم منصوب بالفتحة (أحد)
 بالإضافةجر 

 أَحَدَهُمُ 

 الموت فاعل مرفوع بالضمة

فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا  
 ، هو  تقديره

 غير جازم لا محل لها جواب شرط (قال)وجملة  

 قالَ 

منادى بأداة نداء محذوفة وهو منصوب على النداء بالفتحة المقدرة  
 قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف على ما 

 رب

فعل دعاء وتوسل بصيغة طلب مبني على حذف النون لأن مضارعه من  
وخوطب الله    ، ضمير متصل في محل رفع فاعل  (الواو)  ،الأفعال الخمسة

 ارجعون

 
252 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h.123-125 
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يا ملائكة ربي    أو يكون بتقدير  ،الجمع للتعظيم والتفخيم  سبحانه بلفظ
 نون الوقاية والنون المحذوفة اكتفاء (النون، )ارجعوني بِذف المضاف

13. Q.S Gāfir ayat 67 (Jenis Al-mugāyarah antara ḍamīr dengan isim yang 

digantikannya) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah Al Adadiyah yaitu antara ḍamīr dengan 

isim yang di gantikannya, dalam ayat Al Qur’an  طِفْلاا يُخْرجُِكُمْ   يُخْرجُِكُمْ  kata ,ثُمَّ 
 sebagai fi‘il mudhāri‘ ber-i‘rāb marfū‘, karena fi‘il ini tidak didahului (يخرج)

oleh ‘āmil yang menashaban dan ‘āmil yang men-jazm-kan, tanda rafa‘-nya 

adalah ḥarakāt dhammah yang zhāhirah, huruf ( ك( sebagai damīr mukhātab yang 

bersambung dan mabni diatas harakat dhammah menempati posisi rafa` fail dan   

 berkedudukan sebagai mafūl bih طِفْلاا  merupakan tanda   jamak, sedangkan kata )م(

mansūb tanda nasabnya adalah fatha zāhira.253 sebagaimana diuraikan pada tabel 

berikut 

 

لُغُو ْٓا اَشُدَّكُم  هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِ نْ تُ راَبٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ    يُُ ر جُكُم  ط ف لًً ثَُّ ل تَ ب  
 ثُمَّ لتَِكُوْنُ وْا شُيُ وْخاا ِۚ 

 هُوَ  ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ

 الذي  (هو)اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 

تقديره    فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر جوازا
  ،مبني على الضم في محل نصب مفعول به ضمير متصل (الكاف،)هو
 علامة جمع الذكور (الميم)

 خَلَقَكُمْ 

في   (كم)الجار والمجرور في محل نصب تمييز لانه بيان لضمير المخاطبی 
 (خلقكم)

 مِ نْ تُ راَبٍ 

 ثم حرف عطف للترتيب والتراخي 

 نطفة  من الجار والمجرور ( ترُابٍ  مِنْ ) معطوفة على

 
253 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 212-214 
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 ثم حرف عطف للترتيب والتراخي 

 مِنْ عَلَقَةٍ  الجار والمجرور ( نطفة من) معطوفة على

 ثم عطف للترتيب والتراخي حرف 

فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا  
ضمير متصل ضمير المخاطبی مبني على الضم  (الكاف، )تقديره هو

 علامة جمع الذكور (الميم)و  ،في محل نصب مفعول به

 يخرجكم 

 طِفْلاا  حال منصوب بالفتحة 

 ثم حرف عطف 

فعل مضارع منصوب بأن مضمرة   (تبلغوا)  ،حرف جر للتعليل  (اللام)
ضمير متصل في محل رفع   ( الواو) ،بعد اللام وعلامة نصبه حذف النون

 فاعل والألف فارقة 

لُغُوا   لتَِ ب ْ

بالفتحة منصوب  به  المخاطبی في محل جر   (الكاف)  ، مفعول  ضمير 
 علامة جمع الذكور  (الميم) ،بالاضافة

 كم أشد 

  ثم حرف عطف 

منصوب بأن   فعل مضارع ناقص  ، )تكونوا(حرف جر للتعليل  (اللام)
ضمير متصل في   (الواو)و  ، مضمرة بعد اللام وعلامة نصبه حذف النون

 محل رفع اسمها

 لتكونوا

 شيوخا خبها منصوب وعلامة نصبه الفتحة 

14. Q.S Al Thalāk 1 (Jenis Al-mugāyarah antara ḍamīr dengan isim yang 

di gantikannya) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah Al Adadiyah yaitu antara ḍamīr dengan 

isim yang di gantikannya, dalam ayat Al Qur’an   َء النِ سَاٰۤ طلََّقْتُمُ  اذَِا  النَّبيُّ  يَ ُّهَا  يآْٰ
ḥurūf  ,فَطلَِ قُوْهُنَّ  يا)   (  adalah   huruf nidā (panggilan) sementara (أي)   adalah 
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munāda (yang diseru) mabni diatas harakat dhammah  menempati posisi nashab 

sebagai munāda, sementara (ها)    huruf tambahan untuk tanbīh  dan kata  ُّالنَّبي 
berkedudukan sebagai sifat dari   أي marfu' tanda rafa'nya adalah  dhammah 

zāhirah, sedangkan  ( إِذا) berkedudukan sebagai zharf zaman untuk yang akan 

datang mabni diatas sukun pada kedudukan nashab mengandung makna syarat, 

tidak menjazmkan fiil setelahnya, sementara (  ُطلََّقْتُم) berkedudukan sebagai fiil 

mādī yang mabni diatas harakat sukun karena bersambung dengan damīr rafa’ yang 

berharakat, sementara huruf (ت) sebagai damīr yang bersambung dan mabni diatas 

harakat dhammah menempati posisi rafa’ sebagai fail dan huruf (  م) merupakan 

tanda jamak,254 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut 

 

تُمُ ي ُّ ا ذَا طلََّق  ايَ ُّهَا النَّبِ  ْٰٓ ةَِۚ  ٰٰ تِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّ ءَ فَطلَِ قُوْهُنَّ لعِِدَّ
 النِ سَاٰۤ

زائدة   (ها)  ،منادى مبني على الضم في محل نصب  (أي، )أداة نداء(  يا) 
 للتنبيه 

 ي ُّهَاياَ 

نعت لأي لأنه غير مشتق كونه غير مهموز مرفوع بالضمة لأن المنعوت 
 مرفوع على اللفظ  (أي)

 النبي

ظرف لما يستقبل من الزمن مبني على السكون خافض لشرطه متعلق 
 بجوابه متضمن معنى الشرط 

 إِذا  

 (التاء)و ،فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك
ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم علامة جمع  

 الذكور

 طلقتم 

في محل    ( طلقتم النساء)وجملة  ،  مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة
 بالإضافةجر 

  النساء 

 
254 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h.253-254 
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فعل أمر مبني على حذف  (طلقوا، )واقعة في جواب الشرط (الفاء) 
ضمير متصل في محل   (الواو)و ،النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة

مبني على الفتح في محل   ضمير الغائب (هن)و  ،رفع فاعل
 مفعول به  نصب

 فَطلَِ قُوهُنَّ 

مبني على  ضمير الغائبات  (هن) ،جار ومجرور متعلق بطلقوا (لعدة) 
 الفتح في محل جر بالاضافة 

تِهِنَّ   لعِِدَّ

الخمسة الأفعال  من  مضارعه  لأن  النون  على حذف  مبني  أمر   ،فعل 
 ضمير متصل في محل رفع فاعل (الواو)و

  وَأَحْصُوا 

 العدة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة

 

15. Q.S Al Jum ’ah 11 (Jenis Al-mugāyarah antara ḍamīr dengan isim yang 

di gantikannya) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah Al Adadiyah yaitu antara ḍamīr dengan 

isim yang di gantikannya, dalam ayat Al Qur’an هَا  ,وَاذَِا راَوَْا تِجَارةَا اوَْ لَهوْاا اۨنْ فَضُّوْْٓا الِيَ ْ
kata  تِجَارةَا berkedudukan sebagai mafūl bih mansūb tanda nasabnya adalah fatha 

zāhirah, (وأ)   adalah huruf athaf digunakan untuk takhyīr (pilihan), kata ( لهوا )  
ma’tūf terhadap kata (تجارة)  berkedudukan sebagai mafūl bih mansūb tanda 

nasabnya adalah fatha zāhirah, sedangkan انْ فَضُّوا berkedudukan sebagai fiil 

mādī yang mabni diatas harakat dhammah sementara huruf   ( و   ) sebagai damīr yang 

bersambung dan mabni diatas harakat sukun menempati posisi rafa’ sebagai fail, 

هَا (ه) sebagai huruf jār sementara huruf ( إلي) الِيَ ْ  sebagai damīr yang bersambung 

dan mabni diatas harakat sukun menempati posisi jār sebagai isim majrūr,255 

sebagaimana diuraikan pada tabel berikut 

 
255 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 189-190 
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هَاوَاذَِا  اَرةًَ اَو  لَِ وًا ۨان  فَضُّو ْٓا ا ليَ   ماا    راََو ا تج  ىِٕ
 وَتَ ركَُوْكَ قاَٰۤ
)إِذَا(   عطف،  حرف  على  )الواو(  مبني  الزمن  من  يستقبل  لما  ظرف 

 بجوابه خافض لشرطه متضمن معنى الشرط وهو هنا حال السكون متعلق
 وَاذَِا 

فعل ماض مبني على الفتح المقدر للتعذر على الالف المحذوفة لاتصاله  
الجماعة فاعل  ،بواو  رفع  محل  في  متصل  ضمير  فارقة    ،والواو  والالف 

  في محل جر بالاضافة ( رأوا)وجملة   ،والفتحة دالة على حذف الالف

 رأوا

 تِجارةَا  مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة

منصوبة مثلها  (تجارة)معطوفة على  (لهوا) ،حرف عطف للتخيير (او)
 وعلامة نصبها الفتحة

 أَوْ لَهوْاا 

والواو ضمير متصل في  فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة  
جواب شرط غير جازم  (  انْ فَضُّوا    )  الجملة، و محل رفع فاعل والالف فارقة

 لا محل لها من الاعراب

 انْ فَضُّوا 

 إلِيَْها بانفض  قجار ومجرور متعل

فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو  ( انفضوا)معطوفة بالواو على 
،  فاعل والالف فارقةالجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع 

ضمير متصل ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل  (الكاف)و
 نصب مفعول به 

 وَتَ ركَُوكَ 

 قائما   حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة
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16. Q.S Al Fatihah 1-5 (Jenis Al-mugāyarah dari ḍamīr ghaib ke ḍamīr 

khitāb) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah dalam Iltifāt yaitu dari ḍamīr ghāib ke 

ḍamīr khitāb, dalam ayat Al Qur’an  َْاَلْحمَْدُ للِّٰ ِ رَبِ  الْعٰلَمِی, kata الحمد berkedudukan 

sebagai mubtada’ marfū’ tanda rafa`nya adalah dhammah zāhirah, sementara 

pada firman Allah   ِالرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم, kata  ِالرَّحْمٰن berkedudukan sebagai badl (pengganti) 

dari lafazh ( ِ ّٰالل) tanda jārnya  adalah kasrah zāhirah, pada firman Allah   ِمٰلِكِ يَ وْم
يْنِ    tanda (اللّٰ ِ ) berkedudukan sebagai badl (pengganti) dari lafazh مٰلِكِ  kata الدِ 

jārnya  adalah kasrah zāhirah dan pada firman Allah   ُْكَ نَسْتَعِی كَ نَ عْبُدُ وَاِياَّ  kata اِياَّ

كَ   berkedudukan sebagai ḍamīr munfashil (terpisah) mabni diatas harakat fathah اِياَّ

menempati posisi nasab sebagai mafūl bih mansūb yang muqadddam 

(didahulukan), sedangkan  ُنَ عْبُد berkedudukan sebagai sebagai fiil mudhāri’yang 

marfū’ tanda rafa`nya adalah dhammah zāhirah sedangkan failnya adalah dhamīr 

wajib mustatir yang takdirnya 256,نحن sebagaimana diuraikan pada tabel berikut 

 

دُ  مَ   (2).…للِّٰ ِ اَلْ 
 مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الحمد

اللام حرف جر، واسم الجلالة اسم مجرور بِرف الجر وعلامة جره   للِّٰ ِ 
الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور متعلقان بخب محذوف  

" أو   ""مُستَحَق  تقديره "كائن " أو "واجب 
 

ٰن    ( 3) الرَّحِيْمِ   الرَّحْ 

 
256 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 19-20 
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بدل من اسم الجلالة مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره،   الرَّحْمٰنِ 
 بدل من اسم : ويجوز صفة

 الجلالة مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، ويجوز صفة  الرَّحِيْمِ  
 

يْنِ   مٰل ك    ( 4) يَ وْمِ الدِ 
بدل من اسم الجلالة مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره،   مٰلِكِ 

 ويجوز صفة 
 مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره مضاف إليه  يَ وْمِ 

يْنِ    مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره   الدِ 
 

كَ نَ ع بُدُ  كَ ا ياَّ  ( 5) نَسْتَعِیُْ   وَا ياَّ
كَ  م  اِياَّ  ضمير نصب منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقد 
فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل   نَ عْبُدُ 

 ضمير مستتر وجوباا تقديره نحن 
كَ  ك ضمير نصب منفصل مبني على الفتح في حرف عطف،  وَاِياَّ محل وإيا 

 .نصب مفعول به مقد م
فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون على آخره لأن ه من   نَسْتَعِیُْ  

 الأفعال الخمسة، والفاعل ضمير مستتر وجوباا تقديره نحن 
ك نستعی( استئنافيتان لا محل لهما من  و   ك نعبد( وجملة )إيا  جملة )إيا 

 الإعراب
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17. Q.S Al Baqarah 54 (Jenis Al-mugāyarah dari ḍamīr gāib ke ḍamīr 

mutakallim) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah dalam Iltifāt yaitu dari ḍamīr ghāib ke 

ḍamīr khitāb, dalam ayat Al Qur’an كُمْ  اِلٰى  فَ تُ وْبُ وْْٓا انَْ فُسَكُمْ   فاَقْ تُ لُوْْٓا بَارىِِٕ , kalimat  فَ تُ وْبُ وْْٓا 
 ,إذا كنتم فعلتم ذلك فتوبوا sebagai huruf athaf yang takdirnya kepeada kalimat (ف)
sedangkan توبوا berkedudukan sebagai sebagai fiil Amr (kata kerja perintah) yang 

binānya dengan penghilangan huruf nūn, huruf   (و) sebagai damīr yang bersambung 

dan mabni diatas harakat sukun menempati posisi rafa’ sebagai fail dan kalimat 

 sedangkan ,ظلََمْتُمْ  adalah kalimat yang mengikuti kalimat sebelumnya yaitu فَ تُ وْبُ وْْٓا

kalimat  (ف) فاَقْ تُ لُوْْٓا sebagai huruf athaf sementara اقتلوا berkedudukan sebagai 

sebagai fiil Amr (kata kerja perintah) yang binānya dengan penghilangan huruf nūn, 

huruf   (و) sebagai damīr yang bersambung dan mabni diatas harakat sukun 

menempati posisi rafa’ sebagai fail, kalimat ini mengikuti kalimat sebelumnya 

 sebagai fiil (تاب  ) sebagai huruf athaf dan (ف) فَ تَابَ   kemudian kalimat ,فَ تُ وْبُ وْْٓا

mādhī yang mabni diatas harakat fathah sedangkan sedangkan failnya adalah ḍamīr 

yang tersembunyi didalam fiil tersebut jawāzan asumsinya adalah (هو),257 

sebagaimana diuraikan pada tabel berikut 

 

اَذكُِمُ   انَْ فُسَكُمْ   ظلََمْتُمْ   انَِّكُمْ   يٰ قَوْمِ  بُ و ْٓا  الْعِجْلَ   بِاتُِ  كُمْ   اِلٰى   فَ تُ و  تُ لُو ْٓا  بَارىِِٕ  ذٰلِكُمْ   انَْ فُسَكُمْ    فاَق  
كُمْ   عِنْدَ  لَّكُمْ  خَيْر    حِيْمُ الرَّ  الت َّوَّابُ  هُوَ  انَِّه   عَلَي كُم   فَ تَابَ  بَارىِِٕ

يا حرف نداء، قوم منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة  
ل جر  المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. والياء ضمير متصل مبني في مح

 بالإضافة

 يٰ قَوْمِ 

 
257 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 162-164 
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محل نصب  ن حرف مشبه بالفعل، والكاف ضمير متصل مبني في إ
 اسم إن

 انَِّكُمْ 

فعل ماض مبني على السكون لإتصالة بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل  
  .مبني في محل رفع فاعل

 ظلََمْتُمْ 

مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والكاف ضمير متصل مبني  
 في محل جر مضاف إليه. والجملة في محل رفع خب إن

 انَْ فُسَكُمْ 

حرف   بالفعل  الباء  متعلقان  ومجرور  والجار  مجرور،  اسم  اتُاذكم  جر، 
 .قبلهما

اَذكُِمُ   بِاتُِ 

 . مفعول به أول للمصدر اتُاذ منصوب وعلامة نصبه الفتحة
 المفعول الثاني محذوف تقديره باتُاذكم العجل معبودا أو ربا و 

 الْعِجْلَ 

توبوا فعل أمر  الفاء حرف عطف على تقدير إذا كنتم فعلتم ذلك فتوبوا.  
 .حذف النون ، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل مبني على

 والجملة معطوفة على جملة ظلمتم

 فَ تُ وْبُ وْْٓا 

والجار   الكسرة،  جره  وعلامة  مجرور بإلى  اسم  بارئكم  جر،  إلى حرف 
 .والمجرور متعلقان بتوبوا

كُمْ  اِلٰى  بَارىِِٕ  

الفاء حرف عطف، اقتلوا فعل أمر مبني على حذف النون. والواو 
 ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية اقتلوا معطوفة 

 فاَقْ تُ لُوْْٓا

 انَْ فُسَكُمْ   مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة
 ذٰلِكُمْ  .اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ

 خَيْر   خب مرفوع وعلامة رفعه ألضمة 

والكاف ضمير متصل مبني في محل جر اسم مجرور.  للام حرف جر،  
 متعلقان باسم التفضيل خير  والجار والمجرور

 لَّكُمْ 

 عِنْدَ  مفعول فيه ظرف مكان متعلق بخير. والجملة مستأنفة 
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كُمْ   مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة   بَارىِِٕ

الفاء حرف عطف، تاب فعل ماض مبني على الفتح. والفاعل ضمير  
 مستتر تقديره هو، والجملة معطوفة 

 فَ تَابَ 

اسم   جر  محل  في  مبني  متصل  ضمير  والكاف  جر،  حرف  على 
 والجار والمجرور متعلقان بالفعل   مجرور

 عَلَيْكُمْ 

 انَِّه إن حرف مشبه بالفعل، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن 
 هُوَ  ضمير فصل 

لضمة اخب إن مرفوع وعلامة رفعه   الت َّوَّابُ  
 لضمة اخب ثان لإن مرفوع وعلامة رفعه 

   والجملة مستأنفة
حِيْمُ الرَّ   

 

18. Q.S Al A’rāf 26  (Jenis Al-mugāyarah dari ḍamīr mukhātab ke ḍamīr 

gāib) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah dalam Iltifāt yaitu dari ḍamīr mukhātab 

ke ḍamīr gāib, dalam ayat Al Qur’an   ْعَلَيْكُم انَْ زلَْنَا  قَدْ  اٰدَمَ   انَْ زلَْنَا  kalimat ,يٰ بَنِيْْٓ 
berkedudukan sebagai sebagai fiil mādī yang mabni diatas harakat sukun karena 

bersambung dengan damīr rafa’ yang berharakat, sementara huruf (نا) sebagai 

damīr yang bersambung dan mabni diatas harakat sukūn (karena alif tidak bisa 

berharakat) menempati posisi rafa’ sebagai fail, sedangkan  ْعَلَيْكُم berkedudukan 

sebagai huruf jār dan isim majrūr dan huruf   ْم untuk jama’, sedangkan firman Allah  

يَذَّكَّرُوْنَ   sebagai huruf tarajī (harapan) yang berfungsi menashabkan (لَعَلَّ ) لَعَلَّهُمْ 

isim dan merafa’kan khabar ( مه ) sebagai damīr gāib yang bersambung dan mabni 

diatas harakat dhammah menempati posisi khabar nashab,  )م(  merupakan tanda   

jamak,sedangkan  َيَذَّكَّرُوْن berkedudukan sebagai fiil mudhāri’yang marfū’ tanda 
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rafa`nya adalah dengan adanya huruf ( ن ), sementara (و) adalah dhamīr yang 

bersambung dan mabni di atas sukun pada kedudukan rafa’ sebagai fail.258 

sebagaimana diuraikan pada tabel berikut  

عَلَيْكُمْ لبَِاساا ي ُّوَاريِْ سَوْءٰتِكُمْ وَريِْشاا  وَلبَِاسُ الت َّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْر   ذٰلِكَ   انَ  زَل نَايٰ بَنِيْْٓ اٰدَمَ قَدْ 
 لَعَلَّهُم  يَذَّكَّرُو نَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰ ِ 

 يا أداة نداء

اسم منادى منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالَ وحذفت 
 النون للاضافة وهو مضاف

 بني

مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جر ه: الفتحة بدلا من الكسرة لأنه 
 ممنوع من الصرف على العلمية 

 آدم

 قَدْ  حرف تحقيق 

ضمير متصل مبني   (نا) ،فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا
 على السكون في محل رفع فاعل 

 أنزلنا

 عَلَيْكُمْ  جار ومجرور متعلق بأنزل والميم علامة جمع الذكور

 لباسا  مفعول به منصوب بالفتحة 

والفاعل ضمير   ،فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل
 في محل نصب صفة للباسا( يوُاريِ)وجملة  ،مستتر فيه جوازا تقديره هو

 يواري

مفعول به منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث  
والميم علامة   ،ضمير متصل في محل جر بالاضافة (الكاف، )السالَ
 الجمع

 سَوْآتِكُمْ 

وريشا  أي بمعنى  منصوبة مثلها بالفتحة (لبِاساا )معطوفة بالواو على 
 يجملكم

 وَريِشاا 

  

 
258 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 232-234 
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 وَلبِاسُ  مبتدأ مرفوع بالضمة (لباس ، )استئنافية (الواو):

 التقوى مضاف اليه مجرور بالكسرة المقدرة على الألف للتعذر

  (اللام) ،اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثان (ذا)
   حرف خطاب  (الكاف) ،للبعد

 ذلِكَ 

في محل رفع   (ذلِكَ خَيْر  )مرفوع بالضمة والجملة الاسمية  (ذلِكَ )خب 
لأن اسماء  (ولباس التقوى هو خير)بتقدير  (لبِاسُ ) ،خب المبتدأ الاول

 الاشارة تقرب من الضمائر 

 خير 

  ،للبعد (اللام) ،اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ (ذا(
 حرف خطاب (الكاف)
 

 ذلِكَ 

 من آيات  (ذلِك )جار ومجرور متعلق بخب 

 الله مضاف اليه مجرور للتعظيم بالكسرة 

ضمير الغائبی مبني على السكون في محل  (هم، )حرف مشبه بالفعل
 ( لعل  )نصب اسم 

 لَعَلَّهُمْ 

فعل مضارع مرفوع بثبوت   ، وهوأي يتذكرون أدغمت التاء في الذال
والجملة الفعلية  ،ضمير متصل في محل رفع فاعل (الواو، )النون

   (لعل)في محل رفع خب  (يَذَّكَّرُونَ )

 يذكرون 

 

19. Q.S Al A’rāf ayat 145   (Jenis Al-mugāyarah dari ḍamīr gāib ke ḍamīr 

khitāb) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah dalam Iltifāt yaitu dari ḍamīr gāib ke 

ḍamīr khitāb, dalam ayat Al Qur’an   كاتابْناا اح    وا الْاالْوا ف ى  لاه  , kalimat كاتابْناا  sebagai (وا ) وا

isti’nāf  (Kalimat jumlah yang tidak ada hubungan dengan kalimat sebelumnya baik 

dari segi makna maupun dari segi i’rāb), sedangkan كاتابْناا berkedudukan sebagai 



145 

 

 

 

sebagai fiil mādī yang mabni diatas harakat sukun karena bersambung dengan damīr 

rafa’ yang berharakat, sementara huruf (نا) sebagai damīr yang bersambung dan 

mabni diatas harakat sukūn (karena alif tidak bisa berharakat) menempati posisi 

rafa’ sebagai fail, sementara kalimat  ُْيْكم يكمُْ(  sebagai huruf taswīf,259 (سا ) سااوُر   )أرُ 

berkedudukan sebagai fiil mudhāri’yang marfū’ tanda rafa`nya adalah berupa 

dhammah muqaddarah di atas huruf alif, sedangkan failnya adalah ḍamīr yang 

tersembunyi didalam fiil tersebut, (  ُك) sebagai damīr yang bersambung dan mabni 

diatas harakat dhammah menempati posisi nashab sebagai maf‘ūl bih dan huruf (م) 

merupakan tanda jamak,260 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut 

نَا  وَّتَ فْصِيْلاا لِ كُلِ  شَيْءٍِۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّأْمُرْ  مَّوْعِظةَا  شَيْءٍ  كُل ِ   مِنْ  الْالَْوَاحِ  فِى لهَ وكََتَ ب  

َ قَ وْمَكَ يَأْخُذُوْا باَِحْسَنِهَا  ق ي  سَاوُر ي كُم  دَارَ ال فٰس 
 ٰ 

 ،فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا  (كتب)  ،استئنافية  (الواو)
 ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل (نا)

نَا  وكََتَ ب ْ

 له جار ومجرور متعلق بكتبنا 

 في الألواح جار ومجرور متعلق بكتبنا 

 من  حرف جر زائد 

 كل ِ  ( كَتَ بْنا)اسم مجرور لفظا منصوب محلا لأنه مفعول 

 شيءٍ  مضاف إليه مجرور بالكسرة 

منصوب بالفتحة تبعه على المحل لا على  (كُل   ) بدل من المبدل منه
 اللفظ 

 موعظة

 وَتَ فْصِيلاا  منصوبة  (مَوْعِظةَا )معطوفة بالواو على 

 
259 Huruf taswīf (huruf yang dikhususkan untuk fi‘il mudhāri‘ dan memiliki fungsi untuk 

mengakhirkan zamannya fi‘il mudhāri‘dari zaman ḥāl menjadi zaman istiqbāl 
260 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 133-134 
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 لِ كُل ِ  جار ومجرور متعلق بتفصيلا 

 شيء مضاف إليه مجرور بالكسرة 

فعل مضارع مرفوع  (  أرُيِكُمْ ، )حرف تسويف استقبال للقريب  (السی)
للثقل الياء  على  المقدرة  وجوبا   ( والفاعل)  ،بالضمة  فيه  مستتر  ضمير 

ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول    (الكاف)  ،تقديره أنا
 علامة جمع الذكور  (الميم)به 

  سَأرُيِكُمْ 

 دَارَ  مفعول به ثان منصوب بالفتحة 

مضاف إليه مجرور بالياء جمع مذكر سالَ والنون عوض عن تنوين المفرد  
 وحركته 

 الفاسقی

20. Q.S Al A’rāf 158 (Jenis Al-mugāyarah dari ḍamīr mukhātab ke ḍamīr 

gāib) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah dalam Iltifāt yaitu dari ḍamīr mukhātab 

ke ḍamīr gāib, dalam ayat Al Qur’an  ِ ّٰالل رَسُوْلُ   ْ (إن  ) ,اِني ِ  sebagai huruf yang 

berfungsi menashabkan isim dan merafa’kan khabar (ي) sebagai damīr yang 

bersambung dan mabni diatas sukun menempati posisi nashab isim   (رسول) ,إن 

berkedudukan sebagai khabar tanda rafa`nya adalah dhammah zāhirah, 

sementara kalimat (ف) ,فآَمِنُوا sebagai isti’nāf,261 )آمنوا( berkedudukan sebagai 

sebagai fiil amr (kata kerja perintah) yang binānya dengan penghilangan huruf nūn, 

huruf   (و) sebagai damīr yang bersambung dan mabni diatas harakat sukun 

menempati posisi rafa’ sebagai fāil.262 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut 

 

 
261Isti’nāf  (Kalimat jumlah yang tidak ada hubungan dengan kalimat sebelumnya baik dari 

segi makna maupun dari segi i’rāb) Biasanya diawali dengan salah satu  dari dua huruf Isti’nāf   yaitu 

  ف dan  و
262 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 181-185 
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يَ ُّهَا النَّاسُ   لُ اللّٰ   قُلْ يآْٰ ي ْعاا اۨلَّذِيْ لهَ    ا نّ    رَسُو   اِلاَّ   الِٰهَ   لَآْ   وَالْاَرْضِِۚ   السَّمٰوٰتِ   مُلْكُ الِيَْكُمْ جمَِ
ا وَيُْيِْتُ    يُحْي  هُوَ  للّٰ     فاَٰم نُ و  ل ه    بِ    لَعَلَّكُمْ   وَاتَّبِعُوْهُ يُ ؤْمِنُ بِاللّٰ ِ وكََلِمٰتِه    الَّذِيْ   الْامُِ ي ِ   النَّبي ِ   وَرَسُو 

 تَهتَْدُوْنَ 
الساكنی والفاعل  الواو لالتقاء  السكون وحذفت  أمر مبني على  فعل 

 أنت  ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره
 قل

 يا أداة نداء

 أيَ ُّهَا زائدة للتنبيه (ها) ، منادى مبني على الضم في محل نصب (أي)

 لناسا مرفوع مثله على اللفظ بالضمة الظاهرة على آخره  (أي)بدل من 

ضمير متصل مبني على   (الياء)  ،حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل (إن  )
  (إن  )السكون في محل نصب اسم 

 إِني ِ 

 رسول خبها مرفوع بالضمة

 الله مضاف إليه مجرور للتعظيم وعلامة الجر الكسرة الظاهرة على آخره 

ضمير متصل في  (الكاف)  ،جار ومجرور متعلق بِال محذوفة من الرسول
 علامة جمع الذكور (الميم) ،محل جر بِرف الجر

 إلِيَْكُمْ 

 جميعا حال منصوب بالفتحة من إليكم 

 الذي  صفةاسم موصول مبني على السكون في محل جر 

 له جار ومجرور متعلق بخب مقدم 

 ملك  مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة 

 السموات مضاف إليه مجرور بالكسرة 

 والأرض  ( السَّماواتِ )معطوف بالواو على 

  صلة الموصول لا محل لها (لهَُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ )والجملة الاسمية 

اسمها مبني للتعظيم على الفتح في   (إله(، )إن)نافية للجنس تعمل عمل  
 محل نصب 

 لا إلِهَ 
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المستثنى في موضع رفع بدلا من وضع   (هو، )أداة حصر أو استثناء  (إلا)
إلِهَ ) ولو كان   (لا) لأن  وضع    (لا  الابتداء  على  الرفع  فيه  وما عملت 

النافية للجنس محذوف تقديره   (لا)المستثنى نصبا لكان الا إياه وخب  
 وه

 إِلاَّ هُوَ 

فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل والفاعل ضمير مستتر  
 ( هُوَ )في محل رفع خب  (يُحيِي)وجملة  ،فيه جوازا تقديره هو

 يُحيِي 

والفاعل ضمير     فعل مضارع مرفوع بالضمة  (يُحيِي)معطوفة بالواو على  
 مستتر فيه جوازا تقديره هو 

 ويْيت

لا محل لها لأنَا صلة الموصول أو بدل   (هو يحيي ويْيت)والجملة الاسمية  
وحذف مفعولا    (لهَُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ )من صلة الموصول التِ هي  

 الفعلی اختصارا أي يحيي الموتى ويْيت الأحياء
 

 

فعل أمر مبني على حذف النون لأن  (آمنوا) ،استئنافية (الفاء)
  ،ضمير متصل في محل رفع فاعل (الواو) ،مضارعه من الأفعال الخمسة

 فارقة  (الألف)

 فَآمِنُوا 

 بالله جار ومجرور متعلق بآمنوا 

مجرور بِرف الجر والهاء ضمير متصل    (لفظ الجلالة)معطوف بالواو على  
 بالإضافةفي محل جر 

 ورسوله 

 النَّبي ِ  مجرور وعلامة الجر الكسرة  (الرسول)عطف بيان من 

 لأمي   صفة للنبي مجرورة أيضا

 الذي  اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة ثانية للنبي الأمي 

 يؤمن  مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هوفعل مضارع  

 بالله يؤمن   جار ومجرور متعلق
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مجرور بِرف الجر والهاء ضمير متصل    (لفظ الجلالة)معطوف بالواو على  
 بالإضافةفي محل جر 

 وكََلِماتهِِ 

ضمير متصل مبني   (الهاء)  ،وتعرب إعرابها  ( آمنوا)معطوفة بالواو على  
 على الضم في محل نصب مفعول به 

 وات بعوا 

ضمير متصل مبني على الضم في محل   (الكاف) ،حرف مشبه بالفعل
 علامة جمع الذكور  (الميم(، )لعل)نصب اسم 

 لَعَلَّكُمْ 

ضمير    (الواو)  ،فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة
في محل رفع خب    (تَهتَْدُونَ )والجملة الفعلية    ،متصل في محل رفع فاعل

 (لعل)

 تهتدون

 

21. Q.S Taha 53 (Jenis Al-Muga}yarah antara da}mīr gāib ke da}mīr 

mutakallim) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah dalam Iltifāt yaitu dari da}mīr gāib ke 

da}mīr mutakallim, dalam ayat Al Qur’an   ْا  جَعَلَ الَّذِي مَهْدا الْاَرْضَ  لَكُمُ   (جعل ),
sebagai fiil mādhī yang mabni diatas harakat fathah sedangkan sedangkan failnya 

adalah ḍamīr yang tersembunyi didalam fiil tersebut jawāzan asumsinya adalah 

هَا سُبُلاا  kemudian firman Allah ,(هو)  sebagai (سَلَكَ  )  huruf athaf (وَّ  ),وَّسَلَكَ لَكُمْ فِي ْ

fiil mādhī yang mabni diatas harakat fathah sedangkan sedangkan failnya adalah 

ḍamīr yang tersembunyi didalam fiil tersebut jawāzan asumsinya adalah (هو), 

kemudian firman Allah  ِبه  berkedudukan ( أَخْرَجْنا) ,  huruf athaf (ف) ,فاََخْرَجْنَا 

sebagai sebagai fiil mādī yang mabni diatas harakat sukun karena bersambung 

dengan damīr rafa’ yang berharakat, sementara huruf (نا) sebagai damīr yang 



150 

 

 

 

bersambung dan mabni diatas harakat sukūn (karena alif tidak bisa berharakat) 

menempati posisi rafa’ sebagai fail,263 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut 
ا    جَعَلَ الَّذِيْ   ءا     وَّسَلَكَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدا

ءِ مَاٰۤ هَا سُبُلاا وَّانَْ زَلَ مِنَ السَّمَاٰۤ نَالَكُمْ فيِ ْ رَج   فاََخ 
 شَتىٰ   ن َّبَاتٍ  مِ نْ  ازَْوَاجاابهِ 

اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة لربي الواردة في الآية  
الكريْة السابقة أو في محل رفع خب مبتدأ محذوف تقديره هو الذي أو 

 مفعول به على المدح أي أعني في محل نصب 

 الَّذِيْ 

 جعل  فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو

  لكم جار ومجرور متعلق بجعل والميم علامة جمع الذكور

 الأرض مفعول به منصوب بالفتحة 

تقدير الكلمة مصدر  (ذات مهد)مفعول به ثان على  أو تكون    ،لأن 
تقديره  (مهدا) محذوف  بفعل  بالفتحة  منصوبا  مطلقا  مهدها   )مفعولا 

 ( مهدا

 مهدا 

فعل ماض مبني على الفتح   ، )سلك(معطوفة بالواو على ما قبلها
 والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو 

 وَسَلَكَ 

 فيها جار ومجرور متعلق بسلك

 سُبُلاا  مفعول به منصوب بالفتحة 

  ( نا، )فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا  (أخرج)  ،عاطفة  (الفاء)
 على السكون في محل رفع فاعل  ضمير متصل مبني

 فأََخْرَجْنا

 به جار ومجرور متعلق بأخرجنا

 أزواجا مفعول به منصوب بالفتحة 

 

 
263 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 272-274 
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22. Q.S Al Ankabu>t 23 (Jenis Al-mugāyarah dari ḍamīr gāib ke ḍamīr 

mutakallim) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah dalam Iltifāt yaitu dari da}mīr gāib ke 

da}mīr mutakallim, dalam ayat Al Qur’an   َاللّٰ ِ   كَفَرُو ا وَالَّذِيْن بِاٰيٰتِ   sebagai (وا ) ,

isti’nāf264   dan kalimat ( كَفَرُوا) berkedudukan sebagai sebagai fiil mādī yang 

mabni diatas harakat dhammah   sementara huruf   (و) sebagai damīr yang 

bersambung dan mabni diatas harakat sukun menempati posisi rafa’ sebagai fail, 

kemudian firman Allah  ْرَّحْمَتِِْ   مِن  berkedudukan sebagai jār dan isim majrūr dan (ي) 

adalah damīr yang bersambung dan mabni diatas harakat sukun menempati posisi 

jār sebagai idhāfah,265 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut 

 

ه كَفَرُو اوَالَّذِيْنَ  ىِٕ كَ  بِاٰيٰتِ اللّٰ ِ وَلقَِاٰۤ ىِٕ
ٰۤ
سُوْا اوُلٰ كَ  رَّحْ َت    م ن   يىَِٕ ىِٕ

ٰۤ
 الَيِْم   عَذَاب   لَهمُْ  وَاوُلٰ

رفع   (الذين)  ،استئنافية  (الواو محل  الفتح في  على  مبني  موصول  اسم 
 والجملة الفعلية بعده صلته لا محل لها ،مبتدأ

 وَالَّذِيْنَ 

ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل      فعل
 في محل رفع فاعل والالف فارقة 

 كَفَرُوا 

 بآيات جار ومجرور متعلق بكفروا 

 اللهِ  الجلالة مضاف اليه مجرور للتعظيم بالاضافة وعلامة الجر الكسرة  لفظ

 ولقائه بالإضافةوالهاء ضمير متصل في محل جر    ( آيات الله)معطوفة بالواو على  

حرف   (الكاف)اسم اشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ و
 خطاب والاشارة الى الكافرين

 اولئك

 
264 Isti’nāf  (Kalimat jumlah yang tidak ada hubungan dengan kalimat sebelumnya baik dari 

segi makna maupun dari segi i’rāb) Biasanya diawali dengan salah satu  dari dua huruf Isti’nāf   yaitu 

 ف dan  و
265 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 241-242 
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فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل  
 أولئك في محل رفع خب  (يئسوا )وجملة ، فارقة في محل رفع فاعل والالف

 يئسوا

 رَحْ َت   م ن   بالإضافةضمير متصل في محل جر  (الياء)متعلق بيئسوا وجار ومجرور 

اسم اشارة مبني على الكسر في محل رفع  (  اولئك )معطوفة بالواو على  
 مبتدأ والكاف حرف خطاب

  وَأوُلئِكَ 

ضمير الغائبی في محل جر باللام والجار  (هم)و ،اللام حرف جر
 والمجرور متعلق بخب مقدم 

 لَهمُْ 

 عذاب مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة 

 أليم  لعذاب مرفوع بالضمة   صفة

23. Q.S Al Zukhruf 11 (Jenis Al-mugāyarah antara ḍamīr gāib dengan  

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah dalam Iltifāt yaitu dari da}mīr gāib ke 

da}mīr mutakallim, dalam ayat Al Qur’an  َ(نَ زَّلَ ) ,وَالَّذِيْ نَ زَّل sebagai fiil mādhī yang 

mabni diatas harakat fathah sedangkan sedangkan failnya adalah ḍamīr yang 

tersembunyi didalam fiil tersebut jawāzan asumsinya adalah (هو), kemudian firman 

Allah (ف) ,فاَنَ شَر نَ ب ه sebagai isti’nāf266  (أنَْشَرْنا ) berkedudukan sebagai sebagai 

fiil mādī yang mabni diatas harakat sukun karena bersambung dengan damīr rafa’ 

yang berharakat, sementara huruf (نا) sebagai damīr yang bersambung dan mabni 

diatas harakat sukūn (karena alif tidak bisa berharakat) menempati posisi rafa’ 

sebagai fail,267 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut, 

ءا  بِقَدَرٍِۚ  وَالَّذ ي  نَ زَّلَ 
ءِ مَاٰۤ تاا بَ لْدَةا  فاَنَ شَر نَ ب ه مِنَ السَّمَاٰۤ  تُُْرَجُوْنَ  كَذٰلِكَ    ِۚمَّي ْ

 
266 Isti’nāf  (Kalimat jumlah yang tidak ada hubungan dengan kalimat sebelumnya baik dari 

segi makna maupun dari segi i’rāb) Biasanya diawali dengan salah satu  dari dua huruf Isti’nāf   yaitu 

 ف dan  و
267 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 158-159 
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اسم موصول مبني على السكون في محل )الواو( حرف عطف، )الذي(  
للعزيز الواردة في الآية الكريْة السابقة أو خب مبتدأ محذوف  صفة  رفع

 هو الذي تقديره

 وَالَّذِيْ 

 نَ زَّلَ  ضمير مستتر جوازا تقديره هو  فعل ماض مبني على الفتح والفاعل

ءِ  بنزل   جار ومجرور متعلق  مِنَ السَّمَاٰۤ

 ماءا  مفعول به منصوب بالفتحة 

 بِقَدَرٍ  جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة لماء

 ،فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا (أنشر) ،استئنافية (الفاء)
 ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل (ناو)

 فأَنَْشَرْنا

 به جار ومجرور متعلق بأنشرنا

 بَ لْدَةا  نصبه الفتحةمفعول به منصوب وعلامة 

 ميتا  لبلدة منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة صفة

 

24. Q.S Al Fath 1-3 (Jenis Al-mugāyarah antara ḍamīr gāib dengan ḍamīr 

mutakallim) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah dalam Iltifāt yaitu dari da}mīr gāib ke 

da}mīr mutakallim, dalam ayat Al Qur’an  َلَك فَ تَحْنَا   sebagai huruf yang (اِناَّ ) ,اِناَّ 

berfungsi menashabkan isim dan merafa’kan khabar (نا) sebagai damīr yang 

bersambung dan mabni diatas sukun menempati posisi nashab isim   إن, sementara 

 berkedudukan sebagai sebagai fiil mādī yang mabni diatas harakat sukun ( فَ تَحْنَا)

karena bersambung dengan damīr rafa’ yang berharakat, sementara huruf (نا) 

sebagai damīr yang bersambung dan mabni diatas harakat sukūn (karena alif tidak 
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bisa berharakat) menempati posisi rafa’ sebagai fail,( َلَك  ) berkedudukan sebagai 

huruf jār dan isim majrūr,268 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut 

نَا لَكَ  ناا   ا نَّ فَ تَح   (1)فَ تْحاا مُّبِي ْ
مبني    (ناو)  ،حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل المدغمة ضمير متصل 
 ( ان  )على السكون في محل نصب اسم 

 اِناَّ 

بنا ضمير بارز متحرك  (نا، و)فعل ماض مبني على السكون لاتصاله 
في    ( فتحنا)وجملة    ،ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل

 ( ان)محل رفع خب 

 نَاحْ تَ ف َ 

الماضي للدلالة على   وجاء الفعل على لفظ ،جار ومجرور متعلق بفتحنا
 شأن المخب وعلوه في ما لا يخفى

 لَكَ 

  فَ تْحاا  منصوب وعلامة نصبه الفتحة(  مصدر) مفعول مطلق

 مبينا  لفتحا منصوبة بالفتحة  صفة

 

25. Q.S Al Kautsar 1-3 (Jenis Al-mugāyarah antara ḍamīr ghaib dengan 

ḍamīr mutakallim)  

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah dalam Iltifāt yaitu dari da}mīr gāib ke 

da}mīr mutakallim, dalam ayat Al Qur’an  َالْكَوْثَ ر نٰكَ  (أعطى) ,اعَْطيَ ْ  berkedudukan 

sebagai sebagai fiil mādī yang mabni diatas harakat sukun karena bersambung 

dengan damīr rafa’ yang berharakat, sementara huruf (نا) sebagai damīr yang 

bersambung dan mabni diatas harakat sukūn (karena alif tidak bisa berharakat) 

menempati posisi rafa’ sebagai fail, sementara ( َك) sebagai damīr yang bersambung 

dan mabni diatas harakat fatha menempati posisi nashab sebagai mafūl bih pertama, 

sedangkan  ( َالْكَوْثَ ر) berkedudukan sebagai mafūl bih kedua tanda nasabnya adalah 

 
268 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 167 
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fatha zāhirah, kemudian firman Allah  َفَصَلِ  لرِبَِ ك, sementara kalilmat  َ(لرَِب ِ ) لرِبَِ ك 
berkedudukan sebagai huruf jār dan isim majrūr sementara ( َك) sebagai damīr yang 

bersambung dan mabni diatas harakat fatha menempati posisi idhāfa,269  

sebagaimana diuraikan pada tabel berikut 

نٰكَ   (1)الْكَوْثَ رَ   ا نَّْٓ اَع طيَ  
بالفعل مشبه  وتوكيد  نصب  )حرف  على     (نا،  مبني  متصل  ضمير 

 (ان)السكون في محل نصب اسم 
  إِناَّ 

ضمير متصل    (نا)  ،فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا  (أعطى) 
ضمير   ( الكاف، )الواحد المطاع مبني على السكون في محل رفع فاعل
 متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول

أعَْطيَْناكَ 
  

  الكوثر  مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة 

  (ان)الجملة الفعلية في محل رفع خب  (أعَْطيَْناكَ الْكَوْثَ رَ الجملة )

 

 (2) وَانْحَرْ   فَصَل   ل رَب  كَ 
فعل أمر مبني على حذف آخره الياء وهو   (صل)  ،استئنافية  (الفاء )

العلة أن   ،حرف  ويجوز  أنت  تقديره  وجوبا  فيه  مستتر  والفاعل ضمير 
 تكون الفاء عاطفة للتسبيب

 فَصَل ِ 
  

مبني على الفتح في   ضمير متصل  (الكاف)  ،جار ومجرور متعلق بصل
 محل جر بالاضافة

  لرِبَِ كَ 

فعل أمر مبني على حذف آخره الياء وهو  (صل)معطوفة بالواو على 
 والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت  ،حرف العلة

  وانحر

 

 
269 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 479 
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26. Q.S Al Baqarah 275 (Al-mugāyarah antara fi’il (kata kerja) dan fāilnya 

(subjek) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah antara fi’il (kata kerja) dan fāilnya 

(subjek), dalam ayat Al Qur’an,  ءَه رَّب هِ مِ نْ  مَوْعِظةَ  فَمَنْ جَاٰۤ  sebagai fiil mādhī (جاء) ,

yang mabni diatas harakat fathah sedangkan sedangkan failnya adalah ḍamīr yang 

tersembunyi didalam fiil tersebut jawāzan asumsinya adalah (هو), sementara (ه)  
sebagai damīr yang bersambung dan mabni diatas harakat dhammah menempati 

posisi nashab sebagai mafūl bih muqaddam (Subjek yang didahulukan), sementara   

 berkedudukan sebagai fail marfū’ tanda rafa`nya adalah dhammah مَوْعِظةَ  

zāhirah,270 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut 

ُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الر بِٰوا    ءَه  وَاَحَلَّ اللّٰ  ع ظةَ  فَمَن  جَاْۤ   اِلَى   وَامَْرهُ  سَلَفَ    مَا  فَ لَه  فاَنْ تَ هٰى  رَّب هِ  مِ نْ   مَو 
    اللّٰ ِ 

 وَأَحَلَّ   فعل ماض مبني على الفتح (أحل) ،استئنافية (الواو)

 الله فاعل مرفوع على التعظيم بالضمة 

 البيع  مفعول به منصوب بالفتحة 

 وَحَرَّمَ  وفاعله: ضمير مستتر فيه جوازا تقديره (أَحَلَّ )معطوف بالواو على 

 الر با  بالفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر مفعول به منصوب 

اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع   (من)   ،استئنافية  (الفاء)
   مبتدأ

 فَمَنْ 

و الهاء: ضمير    ،فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط
 متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم 

 جاءه

مصدر والمصدر   (مَوْعِظةَ  )فاعل مرفوع بالضمة وقد ذكر الفعل لأن 
 يذكر ويؤنث أو بمعنى وعظ

 موعظة

 
270 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 92-93 
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ضمير متصل في محل   (والهاء، )جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة لموعظة
  جر بالاضافة

 ربَ هِِ  مِنْ 

على (  انتهى)  ،  استئنافية  (الفاء) المقدر  الفتح  على  مبني  ماض  فعل 
والجملة من    ، هوه  والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقدير  ،الألف للتعذر

 ( من) فعل الشرط وجوابه في محل رفع خب 

 فانتهى

  ، جار ومجرور متعلق بخب مقدم  ( له)واقعة في جواب الشرط.    (الفاء)
 اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر  (ما)

  فَ لَهُ ما

 ، هو  فعل ماض مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره
صلة الموصول لا محل لها أي ما سبق له اخذه والجملة   (سَلَفَ )وجملة  

 جواب شرط جازم مقترن بالفاء في محل جزم (فَ لَهُ ما سَلَفَ )

 سلف 

أمره: مبتدأ مرفوع بالضمة.  ، الواو حالية وما بعده في محل نصب حال
والهاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالاضافة الى حرف  

 جر

 وَأمَْرهُُ 

الكسرة وشبه    اسم مجرور على التعظيم بالى وعلامة الجر  ،الله لفظ الجلالة
 متعلق بخب المبتدأ  (إِلَى اللَِّّ )الجملة 

 اللّٰ ِ  اِلَى 

 

27. Q.S Ali Imrān 64  )Jenis Al-mugāyarah sifat mużakkar untuk isim 

muannaṡ) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah sifat mużakkar untuk isim muannaṡ, 

dalam ayat Al Qur’an   ٍء  berkedudukan sebagai sebagai (تَ عَالَوْا) ,تَ عَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاٰۤ

fiil amr (kata kerja perintah) yang binānya dengan penghilangan huruf nūn, huruf   

 sebagai damīr yang bersambung dan mabni diatas harakat sukun menempati (و)

posisi rafa’ sebagai fāil, (  ٍاِلٰى كَلِمَة)  اِلٰى berkedudukan sebagai huruf jār dan  ٍكَلِمَة 
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isim majrūr tanda jārnya adalah kasrah zāhirah,   ٍء  berkedudukan sebagai sifat سَوَاٰۤ

dari kata  ٍكَلِمَة menempati posisi jar tanda jārnya adalah kasrah zāhirah,271 

sebagaimana diuraikan pada tabel berikut   

هَْلَ الْكِتٰبِ تَ عَالَوْا اِلٰى  ء   قُلْ يآْٰ نَكُمْ الاَّ نَ عْبُدَ اِلاَّ اللّٰ َ   كَل مَة  سَوَاْۤ نَ نَا وَبَ ي ْ  بَ ي ْ
فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: 

 أنت. وحذفت الواو لالتقاء الساكنی
 قُلْ 

 يا أداة نداء

 أهل بالفتحةمنادى مضاف منصوب 

في محل   (يا أهَْلَ الْكِتابِ وما تلاها)مضاف اليه مجرور بالكسرة. وجملة 
 نصب مفعول به 

 لكتابا

، فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة
 فارقة  (والألف، )ضمير متصل في محل رفع فاعل (الواو)

 تَعالَوْا

 كَلِمَةٍ إِلى   جار ومجرور متعلق بتعالوا 

 سواء صفة لكلمة مجرورة بالكسرة 

متصل مبني   ضمير (نا)  ،ظرف مكان متعلق بسواء منصوب بالفتحة
وبينكم: معطوفة بواو العطف ) ،على السكون في محل جر بالاضافة

نَنا)على  ضمير متصل مبني على الضم في محل جر   (الكاف(، )بَ ي ْ
 علامة جمع الذكور  (الميم) ،بالاضافة

نَكُمْ   ننَا وَبَ ي ْ  بَ ي ْ

،  نافية لا عمل لها (لا)  ،حرف مصدري ناصب (أن)مكونة من 
فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير   (نعبد)

المصدرية لا محل   (أن)صلة  (نَ عْبُدَ )وجملة  مستتر فيه وجوبا تقديره نحن
 لها

 أَلاَّ نَ عْبُدَ  

 
271 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 289 
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مفعول به منصوب للتعظيم   لفظ الجلالة (الله) ،أداة حصر لا عمل لها
 بالفتحة

 إِلاَّ اللََّّ 

 

28. Q.S Al An’ām ayat 160 )Jenis Al-mugāyarah antara adad dan ma’dūd) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah antara adad dan ma’dūd, dalam ayat Al 

Qur’an,   امَْثاَلِهاَ  عَشْرُ بِالحَْسَنَةِ فَ لَه  berkedudukan sebagai huruf jār dan با (بِالحَْسَنَةِ ) ,

 huruf yang berkaitan )ف( ,isim majrūr tanda jārnya adalah kasrah zāhirah الحسنة

dengan  Jawab Al Syarth,272 )له( berkedudukan sebagai  jār dan majrūr berkaitan 

dengan khabar muqaddam yang dimahzūf/dihilamgkan, sementara  ُعَشْر 
berkedudukan sebagai mubtada’ muakhor/mubtada’ yang diakhirkan, posisinya 

diletakkan setelah khabarnya, sementara  َامَْثاَلِها berkedudukan sebagai mudhāf ilaih 

majrūr dengan kasrah dan (ه)  sebagai damīr yang bersambung dan mabni diatas 

harakat sukūn menempati posisi idhāfa,273 sebagaimana diuraikan pada tabel 

berikut   

ءَ  سَنَة  فَ لَه مَنْ جَاٰۤ لَْ  رُ بِ  اَ عَش  ءَ  وَمَنْ  ِۚاَم ثاَلِ     مِثْ لَهَا اِلاَّ  يُجْزْٰٓى فَلَا  بِالسَّيِ ئَةِ   جَاٰۤ
 مَنْ  اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ 

فعل ماض فعل الشرط مبني على الفتح في محل جزم بمن والفاعل: 
 ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو

ءَ   جَاٰۤ

 بِالحَْسَنَةِ   جار ومجرور متعلق بجاء

جار ومجرور متعلق بخب مقدم   (له، )رابطة لجواب الشرط (الفاء)
 محذوف

 فَ لَه

 عَشْرُ  مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة 

 
272 Jawab Al Syarth (bahagian yang memberikan jawapan (hasil) kepada keadaan/situasi 

yang di syaratkan) 
273 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 158 



160 

 

 

 

ضمير متصل مبني على  (ه )مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة و 
جواب شرط  (أمَْثالِها عَشْرُ  فَ لَه)وجملة ، السكون في محل جر بالاضافة

جازم مقترن بالفاء في محل جزم وجملتا فعل الشرط وجوابه في محل رفع  
رُ )وجاء العدد   (مَن  )خب  مذكرا وذلك بسبب إقامة صفة الجنس   (عَش 

 (عشر حسنات أمثالها) تقديره ،المم يز مقام الموصوف

 هأمثال

29. Q.S Al A’rāf ayat 56    (Jenis Al-mugāyarah antara mubtada` dan khabar 

dalam gender) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah antara mubtada` dan khabar dalam 

gender, dalam ayat Al Qur’an,   قَريِْب اللّٰ ِ  رَحْمَتَ   sebagai huruf yang (إن  ) ,اِنَّ 

berfungsi menashabkan isim dan merafa’kan khabar, (  َرَحْمَت) berkedudukan 

sebagai isim  َّاِن manshūb dan tanda nashabnya adalah fathah zāhirah,  ( قريب) 
berkedudukan sebagai khabar  َّاِن marfū’ tanda rafa`nya adalah dhammah 

zāhirah,274 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut   

 

 مِ نَ الْمُحْسِنِیَْ  قَر ي ب  رَحْ َتَ اللّٰ   اِنَّ  
 

 إن   حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل 

 رَحْمَتَ  منصوب بالفتحة (إِنَّ )اسم 

 الله مضاف اليه مجرور للتعظيم بالكسرة 

 قريب مرفوع بالضمة  (إِنَّ )خب 

جار ومجرور متعلق بقريب وعلامة جر الاسم الياء لأنه جمع مذكر سالَ 
 تنوين المفرد وحركته والنون عوض عن 

مِنَ  
 الْمُحْسِنِیَ 

 
274 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 322-323 
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30. Q.S Yunus 22   (Al-mugāyarah pada gender na’at (sifat) yang sifat 

mużakkar untuk isim muannaṡ) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah sifat mużakkar untuk isim muannaṡ, 

dalam ayat Al Qur’an,   َءَتْها ريِْح  عَاصِف  جَاٰۤ ءَتْهاَ) ,  berkedudukan sebagai fiil mādī (جَاٰۤ

yang mabni diatas harakat fatha karena bersambung dengan damīr rafa’ yang 

berharakat, sementara huruf (ت) sebagai tanda bahwa fiil  َتْ اءَ ج   diperuntukan 

muannaṡ, sementara (ه)  sebagai damīr yang bersambung dan mabni diatas harakat 

sukūn menempati posisi nashab sebagai mafūl bih muqaddam (Subjek yang 

didahulukan), sedangkan (   ريِْح) berkedudukan sebagai fail marfū’ tanda rafa`nya 

adalah dhammah zāhirah, dan    عَاصِف berkedudukan sebagai sifat dari kata   ريِْح 
marfū’ tanda rafa`nya adalah dhammah zāhirah,275 sebagaimana diuraikan pada 

tabel berikut   

ءَتْهاَ  ب ر ي ح  طيَ  بَة  وَجَريَْنَ بِهِمْ     ر ي ح  عَاص ف  وَّفرَحُِوْا بِهاَ جَاٰۤ

لاتصاله بضمير الرفع والنون ضمير فعل ماضٍ مبني على السكون 
 التأنيث مبني على الفتح في محل رفع فاعل يعود للفلك لأنه جمع

 أو هو بمعنى المفرد والجمع  فلك 

 جرين

ضمير الغائبی في محل جر بالباء أي بمن فيها   (هم)والباء حرف جر 
 والجار والمجرور متعلق بجرين 

 بهم 

 بريح التقدير مدفوعی بريحجار ومجرور متعلق بِال 

فعل ماضٍ مبني على الضم لاتصاله بواو   (فرحوا) ،الواو عاطفة

  (بها) ،الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة ،الجماعة

 وفرحوا بها

 
275 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 124 
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 جار ومجرور متعلق بفرحوا 

فعل ماضٍ مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل   (جاءت )

ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به   (ها)لها 

 مقدم 

 جاءتها

  ريح فاعل مرفوع بالضمة

 عاصف  صفة لريح مرفوعة

31. Q.S Yusuf 30   (Jenis Al-mugāyarah antara fi’il (kata kerja) dan fāillnya 

(subjek) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah antara fi’il (kata kerja) dan fāilnya 

(subjek), dalam ayat Al Qur’an  ِو( ,وَقاَلَ نِسْوَة  فِى الْمَدِيْ نَة) sebagai isti’nāf,276 )قال( 
sebagai fiil mādhī yang mabni diatas harakat fathah sedangkan ( نسوة) 
berkedudukan sebagai fail marfū’ tanda rafa`nya adalah dhammah zāhirah dan 

adapun kata  نسوة  kata benda jamak perempuan yang tidak mempunyai bentuk 

tunggal dan merupakan kata benda jamak yang jarang ada kemiripannya dengan 

perempuan, sedangkan (  ِفِى الْمَدِيْ نَة)  فِى berkedudukan sebagai huruf jār dan  ِالْمَدِيْ نَة 
isim majrūr tanda jārnya adalah kasrah zāhirah,277 sebagaimana diuraikan pada 

tabel berikut   

وَة     حُبًّا   شَغَفَهَا قَدْ فِى الْمَدِيْ نَةِ امْراََتُ الْعَزيِزِْ تُ راَوِدُ فَ تٰىهَا عَنْ ن َّفْسِه  وَقاَلَ ن س 

 وقال  فعل ماضٍ مبني على الفتح  (قال) ،استئنافية (الواو)

 
276 Isti’nāf  (Kalimat jumlah yang tidak ada hubungan dengan kalimat sebelumnya baik dari 

segi makna maupun dari segi i’rāb) Biasanya diawali dengan salah satu  dari dua huruf Isti’nāf   yaitu 

 ف dan  و
277 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 259 
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والنسوة اسم مفرد لجمع المرأة    ،فاعل مرفوع بالضمة أي جماعة من النسوة
 وقيل هو جمع قلة ونساء جمع كثرة

 نسوة

 في المدينة جار ومجرور متعلق بقال أو بصفة محذوفة من نسوة

 امرأة  مبتدأ مرفوع بالضمة 

 العزيز مضاف إليه مجرور بالكسرة 

 تراود  فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاا تقديره هي

ضمير  ( ها)مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر 
في   (تراود فتاها) متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة وجملة

 محل رفع خب المبتدأ 

 فَ تٰىهَا 

متعلق بتراود الكسر في    (الهاء)  نجار ومجرور  ضمير متصل مبني على 
 محل جر بالإضافة

 عن نفسه

 

32. Q.S Al Al Kahfi  98 (Jenis Al-mugāyarah antara mubtada` dan khabar 

dalam gender) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah antara mubtada` dan khabar dalam 

gender, dalam ayat Al Qur’an,   هٰذَا ِْۚ رَحْمةَ  مِ نْ رَّبيِ   berkedudukan sebagai isim (هذا) ,

isyārah mabni diatas kasrah pada posisi rafa` mubtada’, sementara (  َرَحْمة) 
berkedudukan sebagai khabar tanda rafa`nya adalah dhammah zāhirah, sedangkan 

( ِْۚ رَّبيِ   isim majrūr tanda jārnya ربي berkedudukan sebagai huruf jār dan من  (مِ نْ 

adalah kasrah zāhirah dan (ي) adalah damīr yang bersambung dan mabni diatas 

harakat sukun menempati posisi jār sebagai idhāfah,278 sebagaimana diuraikan pada 

tabel berikut 

 
278 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 48 
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ءَ وَعْدُ رَبيِ ْ جَعَلَه رَحْ َة  هٰذَا قاَلَ 
ِْۚ فاَِذَا جَاٰۤ ءَِۚ  مِ نْ رَّبيِ    دكََّاٰۤ

 قالَ  فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو

 هذا اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ

 رحمة مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر

والياء ضمير متصل في محل    )رحمة(جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة من 
 بالإضافةجر 

 من ربي

ظرف لما يستقبل من الزمن خافض لشرطه منصوب   ( اذا، )الفاء استئنافية
والجملة الفعلية في محل جر بالاضافة  ،  غير جازمة  بجوابه وهو اداة شرط

 الظرفية  (اذا)لوقوعها بعد 

 ا فإَِذ

 جاء فعل ماض مبني على الفتح

 وعد فاعل مرفوع بالضمة

جر   محل  المتكلم في  والياء ضمير  بالكسرة  للتعظيم  مجرور  إليه  مضاف 
 بالإضافة

 ربي

، فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو
 ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به  (الهاء)

 جَعَلَهُ 

غير جازم لا محل لها   الجملة الفعلية جواب شرط( جَعَلَهُ دكَ اءَ والجملة )
 من الاعراب

 

على   مفعول به ثان منصوب بالفتحة ولَ تنون لانَا ممنوعة من الصرف
 (فعلاء)وزن 

 دكاء
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33. Q.S Taha 124 (Jenis Al-mugāyarah pada gender na’at (sifat) yang sifat 

mużakkar untuk isim muannaṡ) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah sifat mużakkar untuk isim muannaṡ, 

dalam ayat Al Qur’an   َله ضَنْكاا  مَعيِْشَةا فاَِنَّ    huruf yang berkaitan dengan (ف) ,

Jawab Al Syarth,279 sementara  )  إن( sebagai huruf yang berfungsi menashabkan 

isim dan merafa’kan khabar, (له)  berkedudukan sebagai  jār dan majrūr berkaitan 

dengan khabar muqaddam yang dimahzūf/dihilamgkan, (  مَعِيْشَةا) berkedudukan 

sebagai isim  َّاِن manshūb dan tanda nashabnya adalah fathah zāhirah,  ( ضَنْكاا) 
berkedudukan sebagai sifat manshūb dan tanda nashabnya adalah fathah 

zāhirah,280 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut 

   ضَن كًا مَع ي شَةً  فاَ نَّ لَهوَمَنْ اعَْرَضَ عَنْ ذكِْريِْ  
جازم مبني على السكون    اسم شرط  (من(، ) من اتبع)معطوفة بالواو على  

فعل ماض    (اعَْرَضَ )  ،  حرك بالكسر لالتقاء الساكنی في محل رفع مبتدأ
مبني على الفتح في محل جزم بمن والفاعل ضمير مستتر جوازا    فعل الشرط
 تقديره هو 

 وَمَنْ 

 عن ذكري  جار ومجرور متعلق بأعرض والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة

 الفاء رابطة لجواب الشرط

 ان حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل 

 له المقدم  (إن  )جار ومجرور متعلق بخب 

 عيشة م منصوب بالفتحة (إن)اسم 

مصدر يستوي في  (ضنكا)و، لمعيشة منصوب مثلها بالفتحة صفة
 فإن  له معيشة ضيقة  الوصف المذكر والمؤنث بمعنى

 ضنكا

 
279 Jawab Al Syarth (bahagian yang memberikan jawapan (hasil) kepada keadaan/situasi 

yang di syaratkan) 
280 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 376 



166 

 

 

 

 

34. Q.S Al Ahzāb 63 (Jenis Al-mugāyarah antara mubtada` dan khabar 

dalam gender) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah antara mubtada` dan khabar dalam 

gender, dalam ayat Al Qur’an, (لعل) ,لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قرَيِْ باا sebagai huruf tarajī 

(harapan) yang berfungsi menashabkan isim dan merafa’kan khabar, (الساعة) 
berkedudukan sebagai isim manshūb dan tanda nashabnya adalah fathah zāhirah, 

sedangkan  (تكون) berkedudukan sebagai fiil mudhāri’ nāqish281 yang marfū’ tanda 

rafa`nya adalah dhammah zāhirah, sedangkan (قريبا)  berkedudukan sebagai  
sebagai khabar تكون manshūb dan tanda nashabnya adalah fathah zāhirah,282 

sebagaimana diuraikan pada tabel berikut     

نُ قَر ي  بًاوَمَا يدُْريِْكَ   لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُو 
اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع    (ما)  ،  استئنافية  (الواو)

 مبتدأ 
 وَما

فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل والفاعل ضمير  
مبني على الفتح    ضمير متصل (الكاف) ،مستتر فيه جوازا تقديره هو
 ، في محل نصب مفعول به

 (ما)في محل رفع خب  (يدريك )وجملة  

 يدريك 

 لَعَلَّ  حرف مشبه بالفعل

 الساعة  اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة

فعل مضارع ناقص مرفوع بالضمة واسمها ضمير مستتر فيه جوازا تقديره  
 هي

 تكون

 
281 fiil mudhāri’ nāqish: kata kerja yang tidak membutuhkan fā'il (pelaku) dan maf'ūl 

(objek), namun membutuhkan isim dan khabarnya   
282 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 73 
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 خب تكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة
  (لعل)الجملة الفعلية في محل رفع خب ( تَكُونُ قرَيِباا والجملة )

 قريبا

 

35. Q.S Al Qiyāmah  14 (Jenis Al-mugāyarah antara mubtada` dan khabar 

dalam gender) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah antara mubtada` dan khabar dalam 

gender, dalam ayat Al Qur’an,   َة بَص يْ  ه  نَ ف س  عَلٰى  ن سَانُ   sebagai 283(بَلِ ) ,بَل    الا  

huruf idhrāb yang mabni diatas sukūn dan dikasrahkan huruf akhirnya karena 

bertemunya dua sukūn, sementara (  ُن سَان  ’berkedudukan sebagai mubtada  (الا  

marfū’ tanda rafa`nya adalah dhammah zāhirah,  sedangkan (ه نَ ف س   على  (عَلٰى 

berkedudukan sebagai huruf jār dan نفسه isim majrūr tanda jārnya adalah kasrah 

zāhirah dan (ه) adalah damīr yang bersambung dan mabni diatas harakat kasrah 

menempati posisi jār sebagai idhāfah, sementara ( بصيرة) berkedudukan sebagai 

khabar marfū’ tanda rafa`nya adalah dhammah zāhirah,284 sebagaimana diuraikan 

pada tabel berikut 

ةَ  بَلِ  ه بَص يْ  ن سَانُ عَلٰى نَ ف س   الا  

 بَلِ  حرف اضراب لا عمل له يفيد الاستئناف وكسر آخره لالتقاء الساكنی

  الانسان  مبتدأ مرفوع بالضمة 

 نَ فْسِه عَلى بالإضافةوالهاء ضمير متصل في محل جر  ،جار ومجرور متعلق ببصيرة

 بصيرة خب المبتدأ مرفوع بالضمة 

 

 
283Huruf  ْبال bermakna idhrāb: idhrāb terbagi menjadi dua: idhrāb Ibthāl Yaitu mengalihkan 

dan membatalkan kalimat sebelum بل, dan menetapkan kalimat setelah بل   
284 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 367-368 
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36. Q.S Al Māidah 95 (Jenis Mugāyarah pada Ma’rifat atau Nakirah 

(Naat/Sifat) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah Ma’rifat /Nakirah dalam Naat/Sifat, 

dalam ayat Al Qur’an,  ِّعْبَة
َ
ك
ْ
ال غَ  بٰلِّ  berkedudukan sebagai hāl هَدْيًاۢ  kata ,هَدْيًاۢ 

mansūb285 tanda nashabnya adalah fathah zāhirah, adapula yang mengatakan 

sebagai mafūl muthlak mansūb tanda nashabnya adalah fathah zāhirah,sementara 

kata بالغ berkedudukan sebagai sifat mansūb dari  هَدْياا tanda nashabnya adalah 

fathah zāhirah, dan  ِالْكَعْبَة berkedudukan sebagai mudhāf ilaih majrūr tanda 

jārnya adalah kasrah zāhirah,286 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut 

مْ  
ُ
نْك هٖ ذَوَا عَدْلٍ م ِّ مُ بِّ

ُ
ك عَمِّ يَحْ

نَ النَّ  مِّ
َ
 مَا قَتَل

ُ
ثْل اءٌ م ِّ دًا فَجَزَۤ تَعَم ِّ مْ مُّ

ُ
نْك ه  مِّ

َ
وَمَنْ قَتَل

عْبَةِّ 
َ
ك
ْ
غَ ال هٖ    هَدْيًاۢ بٰلِّ مْرِّ

َ
 ا
َ
يَذُوْقَ وَبَال ِّ

 
يَامًا ل  ذٰلِّكَ صِّ

ُ
وْ عَدْل

َ
يْنَ ا ارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِّ

فَّ
َ
وْ ك

َ
 ا

 وَمَنْ   اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ  :من ،استئنافية :الواو

 قَ تَ لَهُ  فعل ماض والهاء مفعوله. »مِنْكُمْ« متعلقان بمحذوف حال كائنا منكم 

 مُتَ عَمِ داا  حال منصوبة 

مبتدأ وخبه محذوف التقدير فعليه   :جزاء ،واقعة في جواب شرط :الفاء
 جزاء

 فَجَزاء 

 مِثْلُ   صفة لجزاء

 ،متعلقان بجزاء  :من النعم ، اسم موصول في محل جر بالإضافة :ما
 وجملة قتل صلة الموصول لا محل لها

قَ تَلَ مِنَ   ما
 الن َّعَمِ 

وذوا فاعله مرفوع بالألف   ،فعل مضارع تعلق به الجار والمجرور :يحكم
 لأنه ملحق بالمثنى 

 يَحْكُمُ بهِِ ذَوا 

 هَدْياا  حال وقيل مفعول مطلق 

 
285 hāl ialah  isim mansūb yang menyatakan  keterangan suasana  yang samar, adakalanya 

menjelaskan suasana  fail 
286 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 95 
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 بالغ صفة لهديا 

 الْكَعْبَةِ  مضاف إليه

 وْ كَفَّارةَ  أ عطف على جزاء 

 طَعامُ  بدل مرفوع 

مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة ممنوع من الصرف على  
 وزن مفاعيل

 مَساكِیَ 

 أَوْ عَدْلُ  عطف على كفارة 

 ذلِكَ  اسم إشارة في محل جر بالإضافة واللام للبعد والكاف للخطاب
 صِياماا  وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة فى آخره تمييز منصوب  

 

37. Q.S Al Māidah 107 (Jenis Mugāyarah pada Ma’rifat atau Nakirah 

(Naat/Sifat) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah Ma’rifat /Nakirah dalam Naat/Sifat, 

dalam ayat Al Qur’an,  ِّيٰن
َ
وْل
َ
ا
ْ
ال مُ  يْهِّ

َ
عَل اسْتَحَقَّ  يْنَ  ذِّ

َّ
ال نَ  مِّ مَقَامَهُمَا  يَقُوْمٰنِّ  خَرٰنِّ 

ٰ
 ,فَا

kalimat   ِّخَرٰن
ٰ
 ) huruf yang berkaitan dengan  Jawab Al Syarth, sementara (فا) فَا

 berkedudukan sebagai mubtada’ marfū’ tanda rafa`nya adalah ḥurūf (آخران

alif sebagai pengganti dhammah karena isim آخران  adalah isim mutsannā, adapula 

yang mengatakan bahwa آخران sebagai fāil marfū’ dari fiil yang dihilangkan tanda 

rafa`nya adalah ḥurūf alif  sebagai pengganti dhammah karena isim 

 berkedudukan sebagai fi‘il (يَ قُومانِ  ) adalah isim mutsannā, sedangkan  آخران

mudhāri’ marfū‘ tanda rafa‘-nya adalah tetapnya ḥurūf nūn dan ḥurūf alif dhamīr 

itsnain adalah fāil-nya, dalam keadaan mabnī dengan ḥarakāt sukun dan menempati 

i‘rāb rafa’, sedangkan ( مقامهما) berkedudukan sebagai  mafūl muthlak mansūb 
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287tanda nasabnya adalah fatha zāhirah dan  هُما adalah damīr yang bersambung 

dan mabni diatas harakat sukūn menempati posisi jār sebagai idhāfah,  sedangkan  
 berkedudukan sebagai fāil marfū’ tanda rafa`nya adalah ḥurūf (الأوليان)

alif  sebagai pengganti dhammah karena isim الأوليان  adalah isim mutsannā, dan 

jumlah  ِّيٰن
َ
وْل
َ
ا
ْ
مُ  ال يْهِّ

َ
عَل  merupakan shilah maushūl,288 sebagaimana  اسْتَحَقَّ 

diuraikan289 pada tabel berikut 

ثْمًا  آ اِّ
نَّهُمَا اسْتَحَقَّ

َ
ٰٓى ا رَ عَل نْ عُثِّ مُ  فَاِّ يْهِّ

َ
يْنَ اسْتَحَقَّ عَل ذِّ

َّ
نَ ال خَرٰنِّ يَقُوْمٰنِّ مَقَامَهُمَا مِّ

ٰ
فَا

يٰنِّ 
َ
وْل
َ
ا
ْ
مَا وَمَا اعْتَدَيْنَآۖ  ال هِّ نْ شَهَادَتِّ  مِّ

حَقُّ
َ
شَهَادَتُنَآ ا

َ
ِّ ل اللّٰه مٰنِّ بِّ  فَيُقْسِّ

 
  ا فَ  الفاء استئنافية

 إن حرف شرط جازم

 عُثِرَ  عثر فعل ماض مبني للمجهول 

 عالى حرف جر 

الحرف المشبه بالفعل أن واسمه وخبه في تَويل مصدر في محل جر 
والمجرور في محل رفع نائب فاعل عثر أي فإن اطلع أو  بعلى، والجار 

 عثر على استحقاقهما الإثم 

مَُا  أَنََّ

استحقا فعل ماض والألف فاعله وإثْا مفعوله والجملة في محل رفع خب  
 أن

 اسْتَحَقَّا 

 إِثْْاا  مفعوله والجملة في محل رفع خب أن 

 فا واقعة في جواب الشرط 

 
287 Mafūl  Muthlaq adalah  isim atau kata benda yang dibaca nashab yang berada pada 

urutan yang ketiga dari tashrīfannya fi’il, Mafūl  Muthlaq juga isim yang dibaca nashab dan 

bertujuan untuk penegasan dan penjelasan jenis serta jumlah perbuatannya 
288 Shilah maushūl adalah  kalimat yang letaknya setelah isim maushūl 
289 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 66-67 
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وجملة   ،بالألف وقيل فاعل لفعل محذوف فليحضر آخرانمبتدأ مرفوع 
كانت آخران مبتدأ فجملة يقومان في محل رفع  يقومان صفة، أما إن

 خب 

 آخران 

 يَ قُومانِ  فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والألف فاعله

 مَقامَهُما  مفعول مطلق منصوب 

 مِنَ الَّذِينَ  متعلقان بمحذوف صفة آخران 
 اسْتَحَقَّ   فعل ماض تعلق به الجار والمجرور بعده 

 الأوليان فاعله المرفوع بالألف لأنه مثنى، والجملة صلة الموصول لا محل لها

فَ يُ قْسِمانِ  الجملة معطوفة على يقومان
 بِاللَِّّ 

مبتدأ وخب تعلق به الجار والمجرور واللام واقعة في جواب القسم وعلى  
 الإعرابذلك فالجملة لا محل لها من 

لَشَهادَتنُا  
أَحَقُّ مِنْ  
 شَهادَتِهِما 

 

38. Q.S Gāfir ayat 1-3 (Jenis Mugāyarah pada Ma’rifat atau Nakirah 

(Naat/Sifat) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah Ma’rifat /Nakirah dalam Naat/Sifat, 

dalam ayat Al Qur’an,   ِّۢنْب الذَّ رِّ  قَابِّ غَافِّ عِّ
ْ
ال يْدِّ  شَدِّ التَّوْبِّ  لِّ  وَقَابِّ  (غافِرِ  ) ,

berkedudukan sebagai sifat majrūr dari lafadzh Jalālah tanda jārnya adalah kasrah 

zāhirah, sedangkan (  ِنْب  berkedudukan sebagai mudhāf ilaih majrūr tanda (الذَّ

jārnya adalah kasrah zāhirah,  ( قابل) berkedudukan sebagai ma’tūf majrūr pada 

kata  ِغافِر  tanda  jārnya adalah kasrah zāhirah, (  التوب) berkedudukan sebagai 

mudhāf ilaih majrūr tanda jārnya adalah kasrah zāhirah dan ( شديد) 
berkedudukan sebagai sifat majrūr tanda jārnya adalah kasrah zāhirah, (  العقاب) 
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berkedudukan sebagai mudhāf ilaih majrūr tanda jārnya adalah kasrah zāhirah, 

290 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut   

  ٍۙ يْمِّ عَلِّ
ْ
ال يْزِّ  عَزِّ

ْ
ال  ِّ نَ اللّٰه تٰبِّ مِّ كِّ

ْ
ال  

ُ
يْل تَنْزِّ قَابِّ حٰمۤۚ   عِّ

ْ
ال يْدِّ  لِّ التَّوْبِّ شَدِّ وَقَابِّ نْبِّۢ  رِّ الذَّ   غَافِّ

يْرُ  مَصِّ
ْ
يْهِّ ال

َ
ل ا هُوَ  اِّ

َّ
ل هَ اِّ

ٰ
ل آ اِّ

َ
وْلِّ  ل

ى الطَّ  ذِّ
 حم  حروف لا محل لها من الإعراب 

 تَ نْزيِلُ  مبتدأ 

 الْكِتابِ  مضاف إليه

 اللهِ من  خب 

 لْعَزيِزِ  ا بدل 

 لْعَلِيمِ  بدل ثانى

 غافِرِ  صفة للفظ الجلالة

نْبِ  همضاف إلي  الذَّ

 وَقابِلِ  معطوف على غافر 

 الت َّوْبِ  مضاف إليه

 شَدِيدِ  صفة

 الْعِقابِ  همضاف إلي

 ذِي  صفة مجرورة بالياء
 الطَّوْلِ  مضاف إليه

 لا إن نافية للجنس تعمل عمل 
 إلِهَ  اسمه المبني على الفتح وخبها محذوف

 إِلاَّ  حرف حصر
 هُوَ  بدل من الضمير المستتر في الخب المحذوف

 
290 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 278 
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 ليَْهِ  جار ومجرور خب مقدم 
 الْمَصِيرُ  مبتدأ مؤخر وجملة لا إله إلا  هو مستأنفة والجملة الاسمية الثانية مستأنفة

 

39. Q.S Al Humazah ayat 1-2 (Jenis Mugāyarah pada Ma’rifat atau Nakirah 

(Naat/Sifat) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah Ma’rifat /Nakirah dalam Naat/Sifat, 

dalam ayat Al Qur’an,   ٍهُمَزَة ِّ
 
ِّكُل

 
يْ ل ذِّ

َّ
ال
ۨ
مَزَةٍٍۙ 

ُّ
ل  berkedudukan sebagai mudhāf (همزة ) , 

ilaih majrūr tanda jārnya adalah kasrah yang bertanwīn, sedangkan ( ٍَلُمَزة) 
berkedudukan sebagai badl atau sifat majrūr dari همزة tanda jārnya adalah kasrah 

yang bertanwīn, sedangkan ( الذي) berkedudukan sebagai  isim maushūl yang 

mabni diatas sukūn menempati posisi jār sebagai sifat,291 sebagaimana diuraikan 

pada tabel berikut   

ِّ هُمَزَةٍ  
 
ِّكُل

 
 ل
ٌ
يْ وَيْل ذِّ

َّ
ال
ۨ
مَزَةٍٍۙ 

ُّ
ٍۙ  ل دَه  عَدَّ ا وَّ

ً
 جَمَعَ مَال

  مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم  
ٌ
 وَيْل

 لِ  اللام: حرف جر مبني على كسر 

اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة في محل رفع خب  
 وهو مضاف 

 كُل ِ 

 همزة  مضاف إليه مجرور وعلامة جره تنوين الكسرة

 لُمَزةٍَ  بدل أو نعت ل )همزة( مجرور وعلامة جره تنوين الكسرة 
 الَ ذِى  اسم موصول مبني السكون فى محل جر نعت

فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة 
 الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب 

 جَمَعَ 

 
291 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 447-448 
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 مَالاا  مَفعول به منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح 
دَهُ  الواو: حرف عطف مبني على الفتح،   وَعَدَّ

 ،فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو
 مبني على الضم فى محل نصب مفعول به والهاء: ضمير متصل 

 عدَّدَ 

40. Q.S Al Hijr ayat 30 (Jenis Al Mugāyarah Ma’rifat /Nakirah dalam 

taukīd) 

Pada ayat ini terdapat jenis Al Mugāyarah Ma’rifat /Nakirah dalam taukīd, dalam 

ayat Al Qur’an,   َجْمَعُوْنٍَۙ فَسَجَد
َ
ا هُمْ 

ُّ
ل
ُ
ةُ ك

َ
مَلٰۤىِٕك

ْ
ال  sebagai isti’nāf  (Kalimat (ف( ,

jumlah yang tidak ada hubungan dengan kalimat sebelumnya baik dari segi makna 

maupun dari segi i’rāb), ()سجد  sebagai fiil mādhī yang mabni diatas harakat 

fathah sedangkan ( الملائكة) berkedudukan sebagai fail marfū’ tanda rafa`nya 

adalah dhammah zāhirah,  )كل )كلهم berkedudukan sebagai taukīd marfū’ tanda 

rafa`nya adalah dhammah zāhirah, هم adalah damīr yang bersambung dan mabni 

diatas harakat sukūn menempati posisi jār sebagai idhāfah, sementara  ) أجمعون( 
berkedudukan sebagai taukīd marfū yang kedua’ tanda rafa`nya adalah wāwu )و) 
dikarenakan أجمعون mulhaq jamak muzakkar salim292 yang diikutkan,293 

sebagaimana diuraikan pada tabel berikut   

جْمَعُوْنٍَۙ فَسَجَدَ 
َ
هُمْ ا

ُّ
ل
ُ
ةُ ك

َ
مَلٰۤىِٕك

ْ
 ال

 فا استئنافي ة 

 سَجَدَ  فعل ماض مبني على الفتح

 لملائكة فاعل مرفوع بالضمة

 
292 Mulhaq jamak mudzakkar sālim adalah kata yang tidak mempunyai bentuk mufrad dan 

bentuknya mirip dengan jamak mudzakkar sālim, dii’rāb seperti seperti jamak mudzakkar sālim 

yaitu rafa’ dengan و, nashab dan jār dengan  ي 
293 Al-Latif, Mashluh, and Al-Alus, Al Tafsil Fi I’rab Ayat Al Tanzil. h. 42-43 
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توكيد مرفوع بالضمة و »هم« ضمير الغائبی مبني على السكون في  
 محل جر بالاضافة

 كُلُّهُمْ 

السالَ ومفرده: أجمع في  توكيد ثان مرفوع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر  
 توكيد المذكر وهو توكيد محض ومؤنثه جمعاء 

 أجمعون

 تراود  فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاا تقديره هي

C. Analisis  makna ayat ayat Al-mugāyarah Al Nahwiah dalam Al-Qur`an 

 

No 

 

Surah 

 

No 

Ayat 

 

Ayat Al Qur’an  

 

Jenis 

Mugāyarah 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Ali Imrān 

 

 

 

7 

 

هُوَ الَّذِيْْٓ انَْ زَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰت   

وَاخَُرُ مُتَشٰبِهٰت      هُنَّ امُُّ ال ك تٰب  محُّْكَمٰت  

فاَمََّا الَّذِيْنَ فيْ قُ لُوْبِهِمْ زيَْغ  فَ يَ تَّبِعُوْنَ مَا 

ءَ تََْوِيلِْه  نَةِ وَابتِْغَاٰۤ ءَ الْفِت ْ
 وَمَاتَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغَاٰۤ

  الْعِلْمِ  فِى  وَالرٰ سِخُوْنَ  ۘاللّٰ ُ  اِلاَّ  تََْوِيْ لَه يَ عْلَمُ 

 وَمَا  ِۚربَ نَِا عِنْدِ  مِ نْ   كُل    بهِ اٰمَنَّا يَ قُوْلُوْنَ 

 الْالَْبَابِ  اوُلُوا اِلآَّْ  يَذَّكَّرُ 

 

 

 

Al-

mugāyarah 

khabar 

mubtada` 

dalam adad 

(mubtada` 

Jama’ dan 

khabar 

mufrad) 

 

Pada ayat ini, begitu jelas Al-mugāyarah antara mubtada` dan khabar dalam 
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hal ’adad. Mubtada` datang dalam bentuk jama’  َّهُن dan khabar dalam bentuk 

mufrad ( ُُّام). Al-mugāyarah ini ditafsirkan bahwa khabar dalam bentuk mufrad 

memiliki makna untuk لتَِوحِيدِ المعنى (untuk menyatukan makna) dengan menjadikan 

kedudukan ayat-ayatnya sebagai  ayat yang satu. Sebagaimana penafsiran ulama 

tafsir  dalam  komentar mereka,  “dikarenakan seluruh ayat-ayat sama seperti ayat 

yang satu, maka dimufrodkan karena maknanya.”294  

 

 

No 

 

Surah 

 

No 

Ayat 

 

Ayat Al Qur’an  

 

Jenis 

Mugāyarah 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Al Hijr 

 

 

 

68 

  

ن   قاَلَ اِنَّ  ضَحُو  ء  ضَي ف ي  فَلًَ تَ ف   هْٰٓؤُلَاْۤ

 

Al-

mugāyarah 

khabar 

mubtada` 

dalam adad 

(mubtada` 

Jama’ dan 

khabar 

mufrad) 

 

Pada ayat ini mubtada` di sini berbeda dengan khabar karena datang dalam 

bentuk jama’ dan khabarnya dalam bentuk mufrad, para ahli naḥwu menafsirkan 

perbedaan ini karena khabar bertindak sebagai maṣdar. 295 

 

     

 
294 Muhammad ibn Yūsuf ibn Ali ibn Yūsuf ibn Hayān Al Syahīr bi abī Hayān Atsīru Al 

Dīn, Tafsīr Bahru Al Muhīt, 1st ed. (Libnān-bairut: Dar al-Fikr, 2005). h. 23 
295Al-akhfash, Ma’ani Al-Qur’ān. h. 357 
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No Surah No 

Ayat 

Ayat Al Qur’an  Jenis 

Mugāyarah 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Al Kahfi 

 

 

 

50 

 

 

فَسَجَدُوْْٓا  لِاٰدَمَ  اسْجُدُوْا  كَةِ  ىِٕ
ٰۤ
للِْمَلٰ قُ لْنَا  وَاذِْ 

امَْرِ  عَنْ  فَ فَسَقَ  الجِْنِ   مِنَ   كَانَ 
ابِلِْيْسَ  اِلآَّْ 

ءَ   وَذُر يِ َّتَه  افََ تَ تَّخِذُوْنهَربَ هِ     وَهُم    دُوْنيْ   مِنْ   اوَْليَِاٰۤ

  لَكُم  
 
 بَدَلاا  للِظٰ لِمِیَْ  بئِْسَ  عَدُو 

 

Al-

mugāyarah 

khabar 

mubtada` 

dalam adad 

(mubtada` 

Jama’ dan 

khabar 

mufrad) 

 

 Dalam ayat ini, mubtada` (هم) yang menunjukkan jama’ dan khabar (عدو) 

hadir dalam bentuk mufrad. Meskipun terdapat kejelasan yang nyata dalam lafadz 

dari segi ‘adad (jumlah), namun adanya penunggalan pada khabar menunjukkan 

adanya penyatuan makna. Hal ini menghasilkan pemahaman bahwa jama’ tersebut 

sebenarnya adalah satu kesatuan, yakni: sesungguhnya mereka bagi kalian 

dianggap sebagai sekumpulan. Al-Istrabadi menyatakan bahwa dia secara faktual 

menjadikan mereka serupa entitas yang bersatu dalam konteks berkumpul dan 

memberikan pertolongan satu sama lain.296 

 

 

No 

 

Surah 

 

No 

Ayat 

 

Ayat Al Qur’an  

 

Jenis 

Mugāyarah 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
296 Al-Hasān, Syarhu Kāfiyah Ibnu Al-Hājib. h. 431 
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4 

 

 

 

 

Al A’rāf 

 

203 

 

تَ هَا  قُلْ   وَاذَِا لََْ تََْتِهِمْ بِاٰيةٍَ قاَلُوْا لَوْلَا اجْتَ بَ ي ْ

  ْ آَْ اتََّبِعُ مَا يُ وْحْٰٓى اِلَيَّ مِنْ رَّبيِ  هٰذَا  انََّّ

رُ  ىِٕ م    بَصَاْۤ ةَ  ل  قَو  م ن  رَّب  كُم  وَهُدًى وَّرَحْ 

نَ  م نُ و   ي ُّؤ 

Al-

mugāyarah 

khabar 

mubtada` 

dalam adad 

(mubtada` 

mufrad dan 

khabar 

jama’) 

 Pada ayat ini mubtada` (هذا) datang dalam bentuk mufrad yang 

menunjukkan tazkīr (pemużakkaran) sementara khabar (بصائر) adalah jama’ 

muannas. Sehingga perbedaan terjadi pada dua sisi, salah satunya antara ifrad dan 

jama’, dan yang lain antara tazkīr dan ta’nīs. Karena sejatinya (هذا) adalah isim 

yang mengsiyaratkan kepada mufrad mużakkar, sementara khabarnya (بصائر) 
adalah jama’ muannats, yang mufradnya adalah (بصيرة). Al-mugāyarah ini 

ditafsirkan bahwa yang di inginkan dari isim isyarah (هذا) adalah Al-Qur`an Al-

Karim, sedangkan (بصائر) bermakna keseluruhan.297 Dalam kitab al-Bahr al-

Muhīth, khabar dibawakan dengan bentuk jama’ dari mubtada` yang mufrad, 

karena kandungannya yang terdiri dari surat-surat atau ayat-ayat, ada juga yang 

mengatakan al-mugāyarah itu terjadi karena hadzful muḍāf (muḍāf dihapus), yakni 

  298.(ذو بصائر)

Namun, yang nampak bagi peneliti, bahwa al-mugāyarah disini dibawa 

kepada maknanya, karena (هذا) diisyaratkan kepada Al-Qur`an Al-Karim, yang 

mengandung ayat-ayat Allah, maka setiap ayat adalah بصيرة (ilmu), dan 

keseluruhannya adalah بصائر (kumpulan ilmu). 

 

 
297Al-Zamakhsyari, Al-Kasyāf ‘an Hakāiki Al-Tanzīl Wa Al-Uyūnu Al-Aqāwil Fi Wujūhi 

Al-Tawīl. h. 181 
298Al Dīn, Tafsīr Bahru Al Muhīt. h. 448 



179 

 

 

 

 

No 

 

Surah 

 

No 

Ayat 

 

Ayat Al Qur’an  

 

Jenis 

Mugāyarah 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Al 

Baqarah 

 

 

 

228 

 

 

ء   وَالْمُطلََّقٰتُ  ه نَّ ثَ لٰثَةَ قُ رُو ْۤ نَ  فُس   يَتََبََّص نَ بِ 

ُ فيْْٓ  وَلَا يحَِلُّ لَهنَُّ انَْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰ 

 ارَْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُ ؤْمِنَّ بِاللّٰ ِ وَالْيَ وْمِ الْاٰخِرِ  

 

 

 

Al-

mugāyarah 

pada 

kandungan 

adad 

Pada ayat ini, bangunan kata (قروء) memberikan makna kaṡrah (banyak) 

yang merupakan bentuk plural dari kata (قرء). Maka sempurnalah perbedaan antara 

tempat penggunaan jama’ kaṡrah dengan tempat penggunaan jama’ qillah. Sisi 

qiyasnya, kata (أقرء)  menetapkan penggunan jama’, perbedaan ini dapat 

ditafsirkan sebagai keluwesan bahasa Arab. Para ahli naḥwu menyatakan bahwa 

orang-orang Arab luwes dalam masalah ini, sehingga mereka terkadang 

menggunakan salah satu dari bentuk jama’  di tempat jama’ lainnya karena 

kesamaan keduanya. Bisa di lihat pada firmannya : بانفسهن tidak lain yang 

dimaksud adalah jiwa-jiwa yang banyak, barangkali kata (القروء) lebih banyak 

digunakan sebagai jama’ kata (قرء) daripada bentuk (الأقراء) yang menyebabkan 

kedudukan (الأقراء) terabaikan karena jarang digunakan.299 Abu hayyan mengikuti 

Al-Zamakhsyari dalam uraian masalah ini, dia menambahkan jawaban lain dengan 

perkataannya, “belum pernah ada bentuk أقراء  ثلاثة .” Menurutnya, hal ini  termasuk 

bagian dari bab tawassū (perkara yang longgar), sementara pada penejelasan yang 

lain, hal ini terjadi karena keinginan dari (القروء) itu sendiri yang dimana 

 
299al-Zamakhsyari, Al-Kasyāf ‘an Hakāiki Al-Tanzīl Wa Al-Uyūnu Al-Aqāwil Fi Wujūhi Al-

Tawīl. h. 300 
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penyebutannya sesuai dengan penuturan dari orang-orang Arab.300 Sibawaih 

menyebutkan pendapat ini, sementara al-Khalil pernah ditanya tentang كلاب   ثلاثة , 

beliau menjawab “hal itu boleh di dalam syair. mereka menyamakannya dengan 

قرود أكلاب  bukan berasal dari ثلاثة كلاب  dan semisalnya ثلاثة   namun ,ثلاثة 

berasal dari ucapan  ثلاثة من الكلاب, seolah-olah engkau mengatakan,   ثلاثة عبدي
 yang bermakna seolah-olah ثلاثة كلاب  dan apabila ditanwin, maka penulisannya الله

kamu mengatakan ثلاثة kemudian mengatakan  301.كلاب Huruf jar (من ) seakan 

dihapus agar pengucapannya ringan, lalu kata  كلاب  disandarkan kepada ثلاثة . 

Penafsiran yang lain dari perbedaan ini dibawa kepada makna, (قرء) datang dalam 

bentuk jama’ dari (القروء) yang bermakna suci, namun ketika (الأقراء), maka itu 

adalah jama’ dari (القره), yang  bermakna haid.302 
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Al-

Baqarah 
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قاا لِ مَا مَعَكُمْ  وَلَا وَاٰمِنُ وْا بمآَْ انَْ زلَْتُ مُصَدِ 

نُ و ْٓا اَوَّلَ كَاف ر   ب ه  بِاٰيٰتِِْ  تَشْتَروُْا وَلَا    تَكُو 

يَ   قلَِيْلاا  ثَْنَاا  فاَت َّقُوْنِ  وَّاِياَّ

 

Al-

mugāyarah 

antara ḍamīr 

dengan isim 

yang di 

gantikannya 

Pada ayat ini, analogi pada kaidah naḥwu yang bersesuaian antara ḍamīr 

pada (تكونوا) dan isim setelahnya (أول كافر به). Mugāyarah ini ditafsirkan bahwa 

terdapat mauṣūf yang dihapus, mauṣūf ini sesuai dengan huruf واو الجماعة sehingga 

 
300Al Dīn, Tafsīr Bahru Al Muhīt. h. 452 
301Sibawaih, Al-Kitāb. h. 624 
302Al-Zubaidī, Tājul Urūs Min Jawāhiri Al-Qāmūs. h. 367 
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ketika terhapus, digantikan oleh sifat karena pada kalimat aslinya berbunyi:   ولا
 303.تكونوا اولا فريق كافر به

Ibnu Athiyyah berpendapat bahwa penulisan dengan bentuk tunggal dibawa 

kepada niat. Kata (كافر) ditulis tunggal namun dengan niat jama’ karena fi’il bila 

disandarkan kepada isim mutaṣarrif (perubahan) dari fi’il, boleh mengifradkan isim 

dengan maksud jama’.304 Sementara al-Farra` berpendapat bahwa dalam masalah 

ini terdapat sesuatu yang dihapus, yaitu (من) dan kata setelahnya menggantikan 

kedudukannya. Beliau mengatakan, كافر ditunggalkan dan kata setelahnya jama’ 

dan itu bersumber dari perkataan Arab yang fasih dan baik, sehingga maksudnya 

adalah   يكفر بهمن  ولا تكونوا أول  kemudian (من) dihapus dan fi’il menggantikan 

kedudukannya, fi’il tersebut akan melakukan hal yang sama dengan (من) baik dalam 

hal ta’nīs atau jama’ dan (dalam ayat ini) dalam bentuk tunggal.305 Perbedaan ini 

dibawa kepada niat jama’ atau takdir mauṣūfnya dihapus, semua pendapat kembali 

kepada makna tersebut, dan menghubungkan kepada makna ayat, akan 

memudahkan memahami masalah ini dan penyimpangan (dari kaidah) ini 

dijelaskan atas konsekuensi ẓahirnya. 
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45 

 

نُ وْا  ةَ  وَاسْتَعِي ْ اَ لَكَب يْ  لصَّبْ   وَالصَّلٰوة    وَا نََّّ   بِ 
 

Al-

mugāyarah 

antara ḍamīr 

 
303 Khālid ibn Abdillah Al Azharī, Syarhu Al Tasyrīh Alā Al Taudīh, 1st ed. (Libnān: Dār 

Ihyāi Al Kutub Al-Arabiyah, 2000). h. 101 
304 Khalil Ibrahim al-Atiyyah, Al-Muharrir Al-Wajiz, 1st ed. (Baghdad-Irak: Dār Al Jahidz 

Jumhuriah Al Iraqiah Baghdad, 2008). h. 270 
305 Al Farāi, Maāni Al Qur’ān. h. 33 
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Baqarah    َْاِلاَّ عَلَى الْخٰشِعِی 
dengan isim 

yang di 

gantikannya 

Pada ayat ini, ada beragam pendapat ulama terkait apa yang diwakili oleh 

ḍamīr ها pada firmannya (إنَا). Di antara mereka mengatakan ḍamīr itu kembali 

kepada shalat. As-Samin menafsirkan dengan pernyataannya: apabila dua hal 

disebutkan secara bersamaan tetapi yang diinginkan maknanya bahwa Allah 

menyebutkan yang lebih penting dari dua hal tersebut, dan inilah letak 

kesamaannya.  Ada juga yang mengatakan ḍamīrnya kembali kepada الاستعانة   
yang dipahami dari fi'il, ada yang mengatakan bahwa ḍamīrnya kembali kepada 

ibadah yang terkandung dalam amalan sabar dan salat, ada juga yang berpendapat 

ḍamīrnya kembali kepada sabar dan salat walaupun dengan lafaz mufrad. Meskipun 

pendapat ini tidak mendapat pengakuan sepenuhnya, beberapa pihak berpendapat 

bahwa penghapusan kata yang pertama bertujuan untuk menyoroti kata yang kedua, 

yang takdirnya adalah لكبير  وإنَا . Sebaliknya, ada juga pandangan yang menyatakan 

bahwa ḍamīr tersebut kembali kepada seluruh perkara yang diperintahkan dan 

dilarang atas Bani Isrāil. Pemahaman ini didasarkan pada firman Allah:   ِاذكروا نعمت
 Di sini, dikemukakan bahwa ḍamīr tersebut merujuk kepada seluruh .التِ الى واستعينوا

perintah dan larangan yang diberikan kepada Bani Isrāil.306  
Masalah ini dibawa kepada makna taṡniah dan ḍamīr cukup kembali ke 

salah satu yang disebutkan, seolah-olah berfirman  وإنَما ada juga yang mengatakan 

kembali kepada Ka'bah, karena perintah shalat itu menghadap ke arah Ka’bah.307 

Ulama yang lain berpendapat bahwa ḍamīr kembali kepada shalat walaupun 

penyebutan sabar dan shalat secara bersamaan,  karena orang-orang Arab terkadang 

 
306Al-Samīn al-Halabī, Al-Dar Al-Masun Fi Ulumi Al-Kitabi Al-Maknuni, 1st ed. (Libnān-

bairut: Dār Ihyāi Al Kutub Al-Arabiyah, 2008). h. 2012 
307al-Atiyyah, Al-Muharrir Al-Wajiz. h. 215 
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menyebut dua nama, namun  salah satunya disebut dengan kunyah.308  
Kemudian, tampaknya pendapat as-Samin lebih mendekati kebenaran, 

dengan pertimbangan memperhatikan pentingnya perkara shalat dan melihat 

bagaimana konteks kalimat Al-Qur`an. Selain itu, pendapat tersebut lebih sesuai 

dengan keadaan mukhātab yang diperintahkan untuk menjalankan syariat. 

Menjalankan syariat tentu saja merupakan beban berat bagi mereka, oleh karena itu, 

sabar didahulukan dalam penyebutannya daripada shalat. Namun, perlu tetap 

diperhatikan ḍamīrnya, yang menunjukkan keterkaitannya dengan yang lebih 

dekat. Disamping itu, shalat diakui sebagai inti dari pembicaraan dalam ayat 

tersebut. 
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At Taubah 
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يَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْْٓا اِنَّ كَثِيْراا مِ نَ الْاَحْبَارِ  يآْٰ

وَالرُّهْبَانِ ليََأْكُلُوْنَ امَْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  

وْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰ ِ   ن زُو نَ  وَيَصُدُّ وَالَّذ ي نَ يَك 

نََّاَ فِ   سَب ي ل   الذَّهَبَ وَال ف ضَّةَ وَلَا يُ ن ف قُو 

رْهُمْ بِعَذَابٍ الَيِْمٍ    اللّٰ     فَ بَشِ 

 

 

Al-

mugāyarah 

antara ḍamīr 

dengan isim 

yang di 

gantikannya 

Pada ayat ini, ḍamīr هاء pada kata ينفقونَا  ولا  menunjukkan makna tunggal, 

 
308Kamal al-Din Abu al-Barakat Abdul Rahman bin Muhammad al-Anbari, Al-Bayan Fi 

Gorib I’rab Al-Quran (Qāhirah-Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi li al-Nasyr, 2002). h. 79 
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dan ḍamīr ini dikembalikan kepada dua hal, yaitu (الذهب) dan (الفضة). Al-

mugāyarah ini diartikan dengan mengaitkannya pada makna, karena sesungguhnya 

emas dan perak memiliki makna sebagai pusaka dan harta. Al-Zamakhshari 

menjelaskan permasalahan ini, "Apabila ada yang menyatakan, mengapa 

disebutkan ( ينفقونَا  ولا ) padahal sebelumnya disebutkan dua benda? maka 

jawabannya, الذهب dengan ḍamīr itu lebih kepada makna, bukan lafadz, karena 

masing-masing dari keduanya ( والفضة  الذهب ) memiliki nilai yang terjaga, jumlah 

yang banyak, berupa mata uang dinar dan dirham, sementara itu ada yang 

berpendapat bahwa maknanya adalah pusaka, namun ada juga yang mengatakan 

maknanya adalah harta benda, yang lain mengatakan, "mereka tidak 

menginfakkannya dan emas".309  
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At Taubah 
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قُ وَّةا   مِنْكُمْ  اَشَدَّ  قَ بْلِكُمْ كَانُ وْْٓا  مِنْ  كَالَّذِيْنَ 

بِخَلَاقِهِمْ   فاَسْتَمْتَ عُوْا  وَّاوَْلَاداا   امَْوَالاا  وَّاكَْثَ رَ 

فاَسْتَمْتَ عْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ  

بِخَلَاقِهِمْ   ا  قَ بْلِكُمْ  خَاضُو    وَخُض تُم  كَالَّذ ي  

نْ يَا  الدُّ فِى  اعَْمَالُهمُْ  حَبِطَتْ  كَ  ىِٕ
ٰۤ
اوُلٰ

 

Al-

mugāyarah 

antara ḍamīr 

dengan isim 

yang di 

gantikannya 

 
309Al-Zamakhsyari, Al-Kasyāf ‘an Hakāiki Al-Tanzīl Wa Al-Uyūnu Al-Aqāwil Fi Wujūhi 

Al-Tawīl. h. 150 
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كَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ  ىِٕ
ٰۤ
 وَالْاٰخِرةَِ ِۚوَاوُلٰ

 Pada ayat ini terjadi al-mugāyarah antara ḍamīr jama’ pada (خاضوا) dengan 

isim mauṣul sebelumnya yang menunjukkan ifrad, para ahli naḥwu dan ahli tafsir 

dalam menjelaskan perbedaan ini berpendapat bahwa, terdapat mauṣuf yang 

dihapus yang sesuai dengan و jamaah, ketika mauṣūf tersebut terhapus, 

kedudukannya diganti oleh sifat, kalimat aslinya berbunyi  (كالفوج الذيخاضوا).310  

Dalam  masalah ini terdapat peralihan dari ḍamīr gāib ke ḍamīr khitāb, 

tujuannya adalah untuk menunjukkan penghinaan, kedudukan sesuatu yang di 

isyaratkan oleh ḍamīr dengan menyebutkan zāhirnya secara berulang, 

menunjukkan  pemuliaan dan pengagungan, begitu juga sebaliknya, 

pengulangannya dapat menunjukkan penghinaan dan peremehan terhadap sesuatu 

yang disebutkan.311  
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 رَّبُّكُمَا يٰٰوُ سٰىقاَلَ فَمَنْ 

 

Al-

mugāyarah 

antara ḍamīr 

dengan isim 

yang di 

gantikannya 

 

Pada ayat ini mufrad (موسى) disandarkan kepada ḍamīr pada kata (ربكما) 
 

310al-Zamakhsyari, Al-Kasyāf ‘an Hakāiki Al-Tanzīl Wa Al-Uyūnu Al-Aqāwil Fi Wujūhi Al-

Tawīl. h. 279 
311Al Dīn, Tafsīr Bahru Al Muhīt. h. 69 
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yang menunjukkan musanna. Terjadinya al-mugāyarah dari khitāb muṡanna 

kepada khitāb mufrad bersama fi'il ini alasannya lebih kepada makna, sebab yang 

diinginkan dalam khitab tersebut adalah musa dan risalahnya.  
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Al Haj 
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ا تَصَمُو  مِْ فاَلَّذِيْنَ    هٰذَان  خَص مٰن  اخ  فيْ رَبهِ 

رٍ  يُصَبُّ مِنْ   كَفَرُوْا قُطِ عَتْ لَهمُْ ثيَِاب  مِ نْ ناَّ

 فَ وْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحمَِيْمُ ِۚ 

 

Al-

mugāyarah 

antara ḍamīr 

dengan isim 

yang di 

gantikannya  

Pada ayat ini ḍamīr pada kata اختصموا menunjukkan jama’ untuk khabar 

dari (mubtada`) musanna ( ِخَصْمٰن). Sementara kaidah naḥwu mengharuskan  

penulisannya ( اختصما  خَصْمٰنِ  ) agar terjadi keselarasan antara ḍamīr dan 

khabarnya. Menurut penulis kitab Al-Kasyaf, الخصم dianggap sebagai sifat dari 

 yang artinya dua kelompok ,فوجان dapat juga diucapkan sebagai الفريق dan ,الفوج

yang bersengketa. Perkataan (هذان) dipandang sebagai hasil dari pertimbangan 

lafadz, sementara (اختصموا) dijelaskan sebagai hasil dari pertimbangan makna. 

Apabila formulasi ayatnya adalah: اختصما  أو   خصمان  هؤلاء , maka hal ini diterima, 

dan maksudnya merujuk kepada mu’min dan kafir.312  

Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Abu Hayyan, yang 

menyatakan bahwa خصم merupakan maṣdar, dan yang dimaksudkan adalah فريق. 
Oleh karena itu, kemunculan kata اختصموا dapat diartikan sebagai respons terhadap 

 
312Al-Zamakhsyari, Al-Kasyāf ‘an Hakāiki Al-Tanzīl Wa Al-Uyūnu Al-Aqāwil Fi Wujūhi 

Al-Tawīl. h. 29 
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perhatian terhadap makna tersebut. Dengan demikian, di bawah setiap  خصم 

terdapat individu-individu (sebagai fā’il).313 Perbedaan ini, menurut Al-Suyuthi, 

dijelaskan dengan menyatakan bahwa "المؤمن خصم والكفار خصم" (mu’min berdebat 

dan yang kafir juga berdebat). Penggunaan "الخصم" dinyatakan sebagai sesuatu yang 

dapat diaplikasikan baik pada objek tunggal maupun kelompok, sehingga kata 

 dihubungkan dengan lafadz. Sebaliknya, bentuk jama’ pada ḍamīr "تحصيني"

dihubungkan dengan makna yang lebih luas..314 
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ءَ   جَاٰۤ اذَِا  رَبِ    اَحَدَهُمُ حَتىٰ ْٓ  قاَلَ  الْمَوْتُ 

ن   عُو   ۗ  ار ج 

 

Al-

mugāyarah 

antara ḍamīr 

dengan isim 

yang di 

gantikannya 

 

 

Pada ayat ini terjadi al-mugāyarah antara kata   أحدهم yang menunjukkan 

ifrād dengan ḍamīr jama’ pada ارجعوني. Ibnu Faris berkomentar terkait masalah ini, 

“perbedaan ini digunakan karena  seorang laki-laki agung mengatakan, ‘kami telah 

melakukannya’. atas dasar ini, mubtada` di khitābkan pada kalimat jawabnya, 

dengan demikian perbedaan ini dibawa kepada المعنىا رادة   (makna yang 

 
313Al Dīn, Tafsīr Bahru Al Muhīt. h. 334 
314Abdu al-Rahman Jalal al-Din ibn al-Kamal Al-Suyuti, Tafsir Jalalain (Bairūt-Libnan: 

Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998). h. 442 



188 

 

 

 

menghendaki demikian), yakni: pengagungan.315  
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هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِ نْ تُ راَبٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ  

عَلَقَةٍ   مِنْ  لًً ثُمَّ  لُغُوْْٓا   ثَُّ يُُ ر جُكُم  ط ف  لتَِ ب ْ ثُمَّ 

مَّنْ   شُيُ وْخاا ِۚوَمِنْكُمْ  لتَِكُوْنُ وْا  ثُمَّ  اَشُدَّكُمْ 

مُّسَمًّى  اَجَلاا  لُغُوْْٓا  وَلتَِ ب ْ قَ بْلُ  مِنْ  ي ُّتَ وَفىٰ  

 وَّلَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُوْنَ 

 

Al-

mugāyarah 

antara ḍamīr 

dengan isim 

yang 

digantikannya 

 

Pada ayat ini, ḍamīr كم mengindikasikan isyarat kepada jama’, sementara 

isim yang mengikutinya (طفلا) memiliki bentuk tunggal. Para ahli tafsir 

menjelaskan perbedaan ini dengan merujuk pada konsep ma’na li al-jins, di mana 

khitabnya bersifat khusus tetapi yang dimaksudkan bersifat umum. Oleh karena itu, 

dapat digunakan bentuk tunggal untuk menunjukkan jenis tertentu tanpa 

memerlukan bentuk jama’ asalkan tidak terdapat ambiguitas. Ibnu Jannah 

menunjukkan bahwa perbedaan ini dipengaruhi oleh makna di baliknya, dengan 

menyatakan bahwa "sesuatu yang lain telah memperindahnya". Penjelasan ini 

disebabkan oleh fakta bahwa yang disebutkan dalam ayat tersebut merupakan 

tempat di mana jumlah keturunan bagi para hamba dapat diperbanyak atau 

dipersedikitkan. Oleh karena itu, penggunaan lafadz tunggal yang menunjukkan 

 
315Faris, Al Shāhabi Fi Fiqh Al Lugah Al Arabiyah Wa Masāiluhā Wa Sunan Al Arab Fi 

Kalāmihā. h. 213 
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sedikitnya dapat dikaitkan dengan tempat, sedangkan lafadz yang menunjukkan 

sekelompok dianggap lebih kuat dari pada yang bersifat tunggal.316 
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Al Thalāk 

 

 

 

 

1 

 

 ُّ النَّبِ  يَ ُّهَا  تُمُ اذَِا    يآْٰ فَطلَِ قُوْهُنَّ    طلََّق  ءَ 
النِ سَاٰۤ

 وَات َّقُوا اللّٰ َ ربََّكُمِْۚ لَا  
ةَِۚ تِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّ لعِِدَّ

انَْ   اِلآَّْ  يَخْرُجْنَ  وَلَا  ب يُُ وْتِهِنَّ  مِنْ   تُُْرجُِوْهُنَّ 

تِْیَْ بِفَاحِشَةٍ مُّبَ يِ نَةٍ  وَتلِْكَ حُدُوْدُ اللّٰ ِ  وَمَنْ  يأَّ

  تَدْريِْ   لَا   دَ اللّٰ ِ فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَه  ي َّتَ عَدَّ حُدُوْ 

 امَْراا ذٰلِكَ  بَ عْدَ  يُحْدِثُ  اللّٰ َ  لَعَلَّ 

 

Al-

mugāyarah 

antara ḍamīr 

dengan isim 

yang di 

gantikannya 

Pada ayat tersebut, lafaz (النبي) menunjukkan keadaan ifrād, tetapi khitābnya 

berubah dari ifrād menjadi jama’ pada firman-Nya (طلقتم). Al-mugāyarah ini dapat 

diartikan sebagai iradatil ma’na, menunjukkan bahwa makna yang dikehendaki 

adalah demikian. Oleh karena itu, mukhātabah (النبي) akan mencapai kesempurnaan 

dengan lafadz jama’, karena Nabi mewakili ummat keseluruhan. Al-Zamakhsyari 

menyatakan bahwa Nabi diberi kekhususan dengan panggilan, dan di 

globalisasikan melalui khitāb karena beliau adalah imam bagi kaumnya, menjadi 

teladan bagi mereka. Hal ini juga sering diterapkan pada pemimpin sebuah 

 
316 Sirāj, Al-Ushul Fi Al-Nahwi. h. 227 
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komunitas dan tokoh-tokohnya, sebagai contoh perkataan Arab  يا فلان افعلوا كيت كي 

untuk menunjukkan penghormatan terhadapnya dan penghargaan akan 

kepemimpinannya. Sesungguhnya, Nabi adalah pemimpin bagi kaumnya, menjadi 

juru bicara, panduan bagi mereka, tidak ada keputusan yang diambil tanpa 

pertimbangannya, dan beliau merupakan satu-satunya pijakan bagi mereka dalam 

hal hukum.317  

Menurut Abu Hayyan, khitāb yang disampaikan kepada Nabi dengan 

menggunakan lafadz jama' dapat diinterpretasikan sebagai bentuk penghormatan 

atau variasi dalam menyampaikan pesan kepada umatnya. Artinya, awalnya pesan 

tersebut ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diteruskan 

kepada umatnya melalui bentuk khitāb atau sebagai idmaril qaul (ucapan yang 

disisipkan). Dengan kata lain, pesan tersebut dapat dirangkai sebagai: katakan 

kepada umatmu jika kalian menceraikan, seolah-olah ada sesuatu yang terhapus, 

yang takdirnya adalah.:318  
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Al Jum’ah  

 

 

 

11  

اَرةًَ اَو  لَِ وًاوَاذَِا راَوَْا   هَاانْ فَضُّوْْٓا   ۨتج  وَتَ ركَُوْكَ   ا ليَ  

 قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰ ِ خَيْر  مِ نَ اللَّهْوِ وَمِنَ  
ماا  ىِٕ
قاَٰۤ

ُ خَيْرُ الرٰ زقِِیَْ   وَاللّٰ 
 التِ جَارةَِ 

 

Al-

mugāyarah 

antara ḍamīr 

dengan isim 

yang di 

gantikannya 

 
317 al-Zamakhsyari, Al-Kasyāf ‘an Hakāiki Al-Tanzīl Wa Al-Uyūnu Al-Aqāwil Fi Wujūhi 

Al-Tawīl. h. 107 
318 Al Dīn, Tafsīr Bahru Al Muhīt. 277 
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Pada ayat ini ḍamīr mufrad pada kata (إليها) disandarkan kepada dua hal 

yaitu (التجارة) dan )اللهو(. Al-mugāyarah ini di tafsirkan adanya bagian yang 

terhapus dalam ayat, yang kalimat asalnya adalah:319 

 اذا راوا تجاره فضوا اليها او لهوا انفضوا اليه 

Menurut Abu Ubaidah dalam konsep majaznya, orang Arab melakukan 

pemisahan antara dua entitas, menggabungkannya, lalu memberikan informasi 

kepada salah satu entitas tersebut, sambil memastikan bahwa pendengar menyadari 

bahwa mubtada` yang lain telah digabungkan dan dimasukkan ke dalam informasi 

tersebut. Dalam konteks ini, Abu Hayyan dan Jumhur membaca (إليها), dengan 

ḍamīrnya merujuk kepada (التجارة). Di sisi lain, Ibnu Abi Ghalbah membaca (إليه) 
dengan ḍamīrnya merujuk kepada (اللهو). Kedua pemahaman tersebut dapat 

diterima, seperti yang dikemukakan oleh Al-Akhfasy yang mengutip pandangan 

orang-orang Arab. Ibnu Athiyyah menyatakan preferensi terhadap (إليها) daripada 

هوالل dengan maksud mencari unsur yang lebih signifikan jika (إليهما)  dianggap 

sebagai penyebab. Namun, kenyataannya adalah bahwa اللهو bukanlah penyebab 

yang sesungguhnya.320 Perbedaan ini dijelaskan oleh As-Samira’, yang menyatakan 

bahwa yang menghendaki demikian adalah makna, sehingga ḍamīr kembali kepada 

 menjadi penyebab terjadinya gangguan saat sang rasul (التجارة) karena ,(التجارة)

berkhutbah di tengah manusia pada hari Jum’at. Pada saat itu, mereka mendengar 

langkah-langkah kaki keledai. Pendapat ini diperkuat oleh keterangan dalam tafsir 

al-Jalalain bahwa (التجارة) yang dicari oleh mereka, bukanlah (اللهو).321 
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319al-Zamakhsyari, Al-Kasyāf ‘an Hakāiki Al-Tanzīl Wa Al-Uyūnu Al-Aqāwil Fi Wujūhi Al-

Tawīl. h. 539 
320 Al Dīn, Tafsīr Bahru Al Muhīt. h. 265 
321 Al Sāmiri, Maāni Al Nahwi. h. 68 
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Ayat Mugāyarah 
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Al-Fatihah 

 

 

 

1 - 5 

 

 

الرَّحِيْمِ   الرَّحْمٰنِ  اللّٰ ِ  دُ بِسْمِ  مَ  رَبِ    اَلْ  للِّٰ ِ 

ٰن  الْعٰلَمِیَْ    يْنِ     مٰل ك  الرَّحِيْمِ     الرَّحْ  الدِ  يَ وْمِ 

كَ نَسْتَعِیُْ   كَ نَ عْبُدُ وَاِياَّ  اِياَّ

 

 

Al-

mugāyarah 

antara ḍamīr 

ghaib dengan 

ḍamīr khitāb 

 Pada permulaan ayat ( ُد مَح َٰنِ ) ,(ٱلحح لِكِ ) (ٱلرَّحمح  mengisyaratkan bahwa (مَٰ

pembicaraan diarahkan kepada gāib (orang ketiga), setelah itu diganti, dengan 

mengatakan  ُتَعِی نَسح كَ  وَإِياَّ بُدُ  نَ عح كَ   dalam pembicaraan (pada ayat) ini terdapat إِياَّ

khitāb langsung yang menyiratkan makna hudhur (ada). Jika pembicaraan terjadi 

di atas satu pola, maka tentu dia akan mengatakan,  ُتَعِی نَسح ه  وَإِياَّ بُدُ  نَ عح ه   dengan إِياَّ

memperhatikan bahwa perkataan awal semuanya diarahkan kepada yang gāibah 

(orang ketiga) adalah hal yang baik mengarahkan pembicaraan kepada Allah 

dengan menggunakan khitāb (orang kedua), dan mengkhususkannya dengan ibadah 

dan isti’anah. Selain itu, tatkala seseorang memuji Allah, seolah-olah dia dekat dan 

hadir di hadapan-Nya.  

Dalam firman-Nya ini terdapat dalil bahwa bagian awal surat merupakan 

khabar dari Allah yang berisi pujian atas dirinya yang mulia disertai dengan 

keindahan sifat-sifat-Nya yang baik dan juga berisi bimbingan untuk para 

hambanya agar mereka memujinya dengan pujian tersebut. Oleh sebab itu, orang 

yang memujinya, mendekati zat yang mengabarkan dengan pujian yang ia 

lantunkan dan orang lain, yang terus menerus menjadi miliknya, menunjukkan 

bahwa ia berserah diri dan menyembah kepada-Nya. Dia mengijinkan kepada 

hambanya untuk meminta pertolongan dari-Nya setelah dimudahkan dengan apa-

apa yang membenarkan permintaan tersebut. Dialah dzat yang maha tinggi, yang 
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pantas mengabulkan dan memberitahukan bahwa sesungguhnya, yang dapat 

menolong para hambanya agar permintaannya dikabulkan adalah beribadah 

kepadanya, mengenal sifat-sifat uluhiyyahnya yang luhur.322 Peralihan dari gāib ke 

khitāb ditafsirkan bahwa perkataannya ( ِ ِّٰدُ  لل مَح  Allah memuji dirinya dengan (ٱلحح

pujian itu, dalam ayat ini juga terdapat tadmin (aturan yang menjamin) perintah 

kepada hamba agar mereka memuji-Nya dengan perkataan tersebut, seolah-olah ia 

berfirman,  قولوا الحمد لله (Katakanlah alhamdu lillah), maka atas hal ini datang ayat 

berikutnya (dengan takdir)  نعبد إياك   ini adalah hażf (penghapusan) dalam  قولوا 

bahasa Arab, yang ditunjukkan oleh zāhir kalam pada ayat, dengan adanya hażf, 

uslub bisa diterapkan.323 Seolah-olah seluruh pembicaraan dalam ayat diarahkan 

kepada khitāb (kata ganti orang kedua), tidak ada gāibah (kata ganti orang ketiga) 

di dalamnya, sehingga zahir kalam dalam ayat nampak seolah-olah mengandung 

dua uslub, dan yang mengungkap semua ini adalah makna ayat itu sendiri. 
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Al 

Baqarah 

 

 

 

54 

 

 

  ظلََمْتُمْ  انَِّكُمْ  يٰ قَوْمِ وَاذِْ قاَلَ مُوْسٰى لقَِوْمِه 

اَذكُِمُ  انَْ فُسَكُمْ  بُ و ْٓا الْعِجْلَ  بِاتُِ   ا لٰ  فَ تُ و 

كُمْ  تُ لُو ْٓا بَارىِِٕ   لَّكُمْ  خَيْر   ذٰلِكُمْ  انَ  فُسَكُم    فاَق  

كُمْ   عِنْدَ    هُوَ  انَِّه   عَلَي كُم   فَ تَابَ  بَارىِِٕ

 

Al-

mugāyarah 

antara ḍamīr 

gāib dengan 

ḍamīr 

mutakallim 

 
322Al Dīn, Tafsīr Bahru Al Muhīt. h. 381-382 
323al-Atiyyah, Al-Muharrir Al-Wajiz. h. 64 
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 حِيْمُ الرَّ  الت َّوَّابُ 

Pada ayat ini, Allah beralih dari gaya khitāb langsung, yang menyajikan 

manfaat keberadaan dan pertemuan, sehingga pembicaraan yang menggunakan fi'il 

istiqbāl  ( ْفاَقْ تُ لُوْ ( )فَ تُ وْبُ و)  beralih ke fi'il māḍi ( عَلَيْكُمْ   فَ تَابَ  ), yang menyiratkan bahwa 

pembicaraan tersebut terjadi di masa lampau. Peralihan ini mencerminkan transisi 

dari khitāb ke gāib, mengindikasikan realisasi dan kabar gembira melalui taubat. 

Al-mugāyarah ini, dalam gaya khitāb, mengalihkan ganjaran yang diterima oleh 

kaum Nabi Musa. Oleh karena itu Al-Zamakhsyari mengatakan, “jika kamu 

bertanya, ‘apa perbedaan diantara iltifaat tersebut? Maka saya jawab, pertama 

faktor sebab, bukan faktor lainnya karena perbuatan dzalim menimbulkan taubat, 

kedua penafsiran, karena ayat di atas bermakna ber’azamlah kalian untuk bertaubat, 

bunuhlah diri kalian, siapa yang Allah terima taubatnya maka dia akan menjadikan 

taubatnya itu dengan perbuatan membunuh diri mereka sendiri, bisa juga bermakna, 

bunuh diri merupakan bentuk kesempurnaan taubat mereka, seolah-olah ayat 

tersebut bermakna, bertaubatlah, kemudian iringi taubat dengan bunuh diri untuk 

menyempurnakan taubat kalian, Ketiga, berkaitan dengan mahfudz (bagian yang 

dihapus). mahfudz ini bisa terdapat pada ucapan Musa kepada mereka, sehingga 

(diterimanya taubat) sangat bergantung dengan syarat yang terhapus tersebut, 

seolah-olah Musa berkata, “jika kamu melakukannya, maka Allah menerima 

taubatmu”,  Mahfudz ini juga bisa berupa khitāb (seruan) dari Allah kepada mereka 

dalam bentuk iltifāt, sehingga takdir ayat tersebut berbunyi:  

  فعلتم ما أمركم به فتاب عليكم بارئكم
“Kamu mengerjakan yang diperintahkan Musa, Rabbmu akan menerima 

taubatmu.”324  

 
324al-Zamakhsyari, Al-Kasyāf ‘an Hakāiki Al-Tanzīl Wa Al-Uyūnu Al-Aqāwil Fi Wujūhi Al-

Tawīl. h. 168 
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18 

 

 

 

 

 

 

Al A’rāf 

 

 

 

26 

 

 

لبَِاساا ي ُّوَاريِْ   عَلَي كُم  انَ  زَل نَا يٰ بَنِيْْٓ اٰدَمَ قَدْ 

سَوْءٰتِكُمْ وَريِْشاا  وَلبَِاسُ الت َّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْر    

 لَعَلَّهُم  يَذَّكَّرُو نَ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰ ِ 

 

 

Al-

mugāyarah 

dari ḍamīr 

mukhātab 

kepada ḍamīr 

gāib 

Pada ayat ini, terjadi iltifāt dari ḍamīr khitāb pada firman-Nya  ْيٰ بَنِيْْٓ اٰدَمَ قَد
 Semestinya kalam .لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ  menjadi ḍamīr gāib pada firman-Nya  ْانَْ زلَْنَا عَلَيْكُمْ 

tersebut disesuaikan dengan uslub yang sama, yang digunakan pada permulaan 

kalam, yakni لَعَلَّكُمْ تتذَّكَّرُون. Perbedaan ini membuktikan adanya pengecualian dari 

kaidah naḥwu yang ditetapkan dari perubahan ḍamīr khitāb pada kata ( ْعَلَيْكُم) 
kepada ḍamīr gāib pada kata ( ْلَعَلَّهُم). Allah pada permulaan ayat menghadapi 

mereka dengan khitāb dalam pengagungan mereka ini menunjukan eksistensi 

mukhātib, yakni Allah. Kemudian Allah memalingkan penyebutan mereka di akhir 

ayat dan konfrontasi yang ditunjukkan pada khitāb memisahkan mereka, 

menjadikan mereka seolah-olah orang yang jauh darinya, atau menampakkan 

penyelisihan yang mereka lakukan. 
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Al A’rāf 

 

145 

 

نَا لَه   شَيْءٍ  كُل ِ   مِنْ  الْالَْوَاحِ  فِى  وكََتَ ب  

 مَّوْعِظةَا 

وَّتَ فْصِيْلاا لِ كُلِ  شَيْءٍِۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّأْمُرْ  

  سَاوُر ي كُم  دَارَ قَ وْمَكَ يَأْخُذُوْا باَِحْسَنِهَا  

 الْفٰسِقِیَْ 

Al-

mugāyarah 

antara ḍamīr 

gāib dengan 

ḍamīr khitāb 

Pada ayat ini iltifāt yang terjadi adalah peralihan dari uslub gāib (نَا  (وكََتَ ب ْ
menjadi uslub khitāb yang langsung, yang bermakna huḍūr (hadir) pada kata 

 Tujuan dari variasi uslub ini adalah mengalihkan perhatian, menambah .(سَأرُيِكُمْ )

penegasan dari sisi mubalagahnya untuk mengambil dengan cara yang terbaik. Ibnu 

Athiyyah menyatakan bahwa makna dari frasa ( ْسَأُريِكُم) adalah bahwa seseorang 

akan memperlihatkan sesuatu kepada kalian, dengan maksud membuat kalian 

memahami dan dapat mengambil pelajaran dari kondisi buruk negara orang-orang 

yang fasik. Penggunaan kata (رؤية) atau "melihat" dalam konteks ini merujuk pada 

pengamatan visual dengan mata. Lebih lanjut, makna dari frasa ini juga mencakup 

janji untuk orang-orang yang beriman dan ancaman bagi orang-orang yang fasik. 

Dengan demikian, frasa (رؤية) yang disebutkan dalam ayat tersebut dapat diartikan 

sebagai pengamatan visual dengan mata, di mana fi’il رؤية tersebut berpasangan 

dengan hamzah.325 Pada ayat sebelumnya mengindikasikan bahwa mugāyarah 

terjadi pada dua sisi: iltifāt dari gāib ke mukhātab seperti yang diisyaratkan. Kedua, 

terjadi pada fi’il, dimana dikatakan, (نَا  Fi’il tersebut berbentuk fi’il māḍi dan .(وكََتَ ب ْ

mufrad, berbeda dengan fi’il ( ْسَأرُيِكُم) yang menunjukkan makna istiqbāl, alih-alih 

mengatakan (وأريناكم). Faidah dari mugāyarah ini, agar pelajaran dan nasehat tidak 

 
325Al-Atiyyah, Al-Muharrir Al-Wajiz. h. 161 
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terhenti pada berita dari ru’yah kaum mukminin di zaman Fir’aun. Selanjutnya, 

dikarenakan  huruf sin menunjukkan makna yang akan datang, menandakan adanya 

‘penyingkapan jejak’ yang  menunjukkan keadaan-keadaan Fir’aun (masih terjadi) 

dalam kehidupan sehari-hari, yang membuktikan keadaan mereka di masa itu tetap 

akan menjadi pelajaran untuk zaman setelahnya. Kekuatan dan keagungan mereka 

dimasa itu, dan apa yang akan mereka dapatkan pada hari kiamat, yaitu janji bagi 

orang beriman dan ancaman bagi orang yang fasik. 
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Al A’rāf 
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يَ ُّهَا النَّاسُ  لُ اللّٰ   قُلْ يآْٰ الِيَْكُمْ  ا نّ    رَسُو 

ي ْعاا اۨلَّذِيْ لهَ   وَالْاَرْضِِۚ  السَّمٰوٰتِ  مُلْكُ جمَِ

ا وَيُْيِْتُ   يُحْي هُوَ  اِلاَّ  الِٰهَ  لَآْ  للّٰ    فاَٰم نُ و   بِ 

يُ ؤْمِنُ بِاللّٰ ِ  الَّذِيْ  الْامُِ ي ِ  النَّبي ِ  وَرَسُوْلهِِ 

 تَهتَْدُوْنَ  لَعَلَّكُمْ  وَاتَّبِعُوْهُ وكََلِمٰتِه 

 

 

Al-

mugāyarah 

dari ḍamīr 

mukhātab 

kepada ḍamīr 

gāib 

Pada ayat ini adanya al-mugāyarah perbedaan uslub, yang tidak memiliki 

pola yang sama, permulaan kalam memuat uslub khitāb dan ḍamīr mutakallim (   ِإِنى
ٱللَِّّ  فَ  اَمِنُواْ  ) kemudian berubah menjadi uslub yang lain, yakni uslub gaib ,(رَسُولُ 
 ,Isim ḍamīr diubah menjadi isim zāhir pada konteks kalimat itu sendiri .(بٱِللَِّّ وَرَسُولهِِ 

hal itu agar sifat-sifat yang mengikutinya yaitu  ِ ٱلنَّبِِ  ٱلْأمُِ ى yang didatangkan dengan 
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iltifāt-iltifāt ini bisa menyesuaikan, karena memiliki keindahan-keindahan balagah 

dan uslub. 

 

 

No 

 

Surah 

 

No 

Ayat 

 

Ayat Al Qur’an  

 

Jenis 

Mugāyarah 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

Taha 

 

 

 

53 

 

لَكُمُ الَّذِيْ   ا    جَعَلَ  مَهْدا وَّسَلَكَ  الْاَرْضَ 

سُبُلاا    لَكُم   هَا  م نَ  فِي ْ ء  وَّانَ  زَلَ  ءا     السَّمَاْۤ
مَاٰۤ

نَا ب ه رَج   شَتىٰ   ن َّبَاتٍ  مِ نْ  ازَْوَاجاا فاََخ 

 

Al-

Mugāyarah 

antara ḍamīr 

gāib dengan 

ḍamīr  

mutakallim  

Pada ayat ini terjadi al-mugāyarah ḍamīr gāib pada firman-Nya ( َجَعَل) dan 

 yang ,(فأََخْرَجْنَا) menjadi ḍamīr mutakallim yang ditemukan pada kata (سَلَكَ )

seharusnya berbunyi ( َْفأََخْرج). Variasi pada uslub ini bermanfaat untuk menggugah 

perhatian pendengar. Allah ingin menggugah orang yang bertemu dengan ayat ini 

karena mengandung perkara yang sangat penting. 

 

 

No 

 

Surah 

 

No 

Ayat 

 

Ayat Al Qur’an  

 

Jenis 

Mugāyarah 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

Al 

Ankabūt 

 

 

 

 

23 

 

هكَفَرُو ا  وَالَّذِيْنَ   ىِٕ وَلقَِاٰۤ اللّٰ ِ  كَ  بِاٰيٰتِ  ىِٕ
ٰۤ
 اوُلٰ

سُوْا كَ  رَّحْ َت    مِنْ  يىَِٕ ىِٕ
ٰۤ
 الَيِْم   عَذَاب   لَهمُْ  وَاوُلٰ

 

Al-

mugāyarah 

antara ḍamīr 

gāib dengan 

ḍamīr 

mutakallim  



199 

 

 

 

Pada ayat ini, Allah berbicara tentang diri-Nya dengan sifat gāib (orang 

ketiga), sehingga Dia mengatakan  َوَلقَِائهِِ   اللَِّّ   بِآيَاتِ   كَفَرُوا  وَالَّذِين . Kemudian Ia 

menggantinya dengan sifat hadir mutakallim (orang pertama)  ْرَحْمَتِِ  مِن . Di sini, 

bentuk gāib memberikan faidah tahqīq (memastikan), sehingga kufur kepada ayat-

ayat Allah memastikan tidak adanya keraguan padanya, sementara uslub 

mutakallim memberikan faidah al-hudūr wa al-ikhbār (keberadaan dan 

pemberitaan). Jika kata ini datang dengan menyesuaikan hukum asalnya, maka ia 

akan berbunyi: رحمته من . 

 

No Surah No 

Ayat 

Ayat Al Qur’an  Jenis 

Mugāyarah 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

Al 

Zukhruf  

 

 

 

11 

ء  وَالَّذِيْ   ءا  بقَِدَرٍِۚ    نَ زَّلَ م نَ السَّمَاْۤ
فاَنَ شَر نَ  مَاٰۤ

تاا بَ لْدَةا ب ه   تُُْرَجُوْنَ  كَذٰلِكَ    ِۚمَّي ْ

 

Al-

mugāyarah 

antara ḍamīr 

gāib dengan 

ḍamīr 

mutakallim 

Dalam ayat ini, Rabbul Izzah menggunakan peralihan dari gaya berbicara 

yang gaib ( نَ زَّلَ   وَالَّذِيْ  ) ke gaya berbicara yang eksplisit ( َفاَنَْشَرْنا) sebagai bentuk 

afthānān (penggabungan dua elemen bertentangan) dalam seni balāgah. Tujuan 

dari peralihan ini adalah untuk memberikan kontrast yang kuat, menggambarkan 

kekuatan dan kelemahan kepada hamba-hamba-Nya, serta memberikan kesan yang 

mendalam kepada para pendengar ayat. Jika kedua kalimat menggunakan pola yang 

sama, maka kalimat tersebut seharusnya menjadi  ْبهِ  فاَنَْشَر  untuk mencapai 

keselarasan. Al-mugāyarah, perubahan tersebut, dinyatakan dengan merujuk fi’il 

māḍi ( َنَ زَّل) pada ḍamīr ghaib yang memberikan makna perealisasian, dan kemudian 
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digantikan dengan merujuk fi’il māḍi pada ḍamīr mutakallim ( َفاَنَْشَرْنا) untuk 

menantang mereka dengan hujan, karena sesungguhnya hanya Allah yang memiliki 

kekuasaan untuk menghidupkan.326 

 

 

No 

 

Surah 

 

No 

Ayat 

 

Ayat Al Qur’an  

 

Jenis 

Mugāyarah 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

Al Fath  

 

 

 

1 - 3  

نَا لَكَ فَ ت حًااِناَّ   ُ   فَ تَح  ناا  ل يَِ غْفِرَ لَكَ اللّٰ  مُّبِي ْ

بِكَ وَمَا تاََخَّرَ وَيتُِمَّ نعِْمَتَه   مَ مِنْ ذَنْ  مَا تَ قَدَّ

 وَّيَ نْصُرَكَ   مُّسْتَقِيْماا    صِراَطاا  وَيَ هْدِيَكَ   عَلَيْكَ 

 عَزيِْ زاا  نَصْراا اللّٰ ُ 

 

Al-

mugāyarah 

antara ḍamīr 

gāib dengan 

ḍamīr 

mutakallim 

              Terjadi iltifāt pada ayat ini dari mutakallim (Allah) kepada gaib (penerima 

pesan), yang menyatakan ( َلَك فَ تَحْنَا   dengan tujuan agar dimengerti bahwa ini (اِناَّ 

merupakan pola atau gaya yang umum digunakan oleh mutakallim. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam kalam Allah, tidak ada yang berasal dari pembaca, 

mengarahkan, atau menunjukkan perbedaan dalam situasi yang tersembunyi dan 

yang terlihat. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa interaksi mutakallim 

dengan pendengar adalah interaksi yang bersifat hadir, dan pendapat ini lebih kuat. 

Oleh karena itu, interaksi yang terjadi secara langsung memberikan keyakinan dan 

informasi yang meyakinkan.327 Peralihan kepada yang tersembunyi memberikan 

manfaat untuk menguatkan, meyakinkan, dan menenangkan jiwa. Ayat-ayat ini 

 
326 Muhyiddin Darwis, I’rab Al-Quran Al-Karim Wa Bayanuhu (Suriah: Dar Ibnu Katsir, 

2020). h. 69 
327Abdulrahman Jalaluddin Ibnu Kamal Al-Suyuti, Mutarak Al-Alquran Fi I’jazi Al-Quran 

(Bairūt-Libnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988). h. 379 
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memberikan contoh-contoh tentang al-mugāyarah isnād ḍamīr pada khitāb, yang 

mencerminkan pola yang mencapai kematangan yang menunjukkan kefasihan, 

serta membuktikan pentingnya keberagaman uslub dan penyimpangan dari qaidah 

asal dengan tujuan menonjolkan nilai-nilai balāgiah dalam naskah dan 

menyediakan alat-alat keindahannya. 

 

 

No 

 

Surah 

 

No 

Ayat 

 

Ayat Al Qur’an  

 

Jenis 

Mugāyarah 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

Al Kautsar 

 

 

 

 

1 - 3 

 

نٰكَ  اِنآَّْ   ثَ رَ  فَصَل   ل رَب  كَ اَع طيَ   وَانْحَرْ  اِنَّ    ال كَو 

 ࣖشَانئَِكَ هُوَ الْابَْتَرُ  

 

Al-

mugāyarah 

antara ḍamīr 

ghaib dengan 

ḍamīr 

mutakallim  

Pada ayat ini terdapat iltifāt dari ḍamīr mutakallim pada kata ( َنَٰ ك طيَ ح  (أعَح
kepada ḍamīr gāib pada kata ( َلرِبَِ ك). Pergantian ḍamīr dari ḍamīr yang seharusnya 

pada isnād fi’il ini dengan (ḍamīr) mutakallim yang dimuliakan dengan sigat māḍi 

menegaskan iltifāt tersebut dan peralihan kepada ḍamīr gāib pada ( َربَِ ك). Jika 

kalimatnya datang sesuai dengan standar aturan naḥwu, tentu akan berbunyi   فصل
 yang tidak terjadi pada sifat-sifat-Nya ,ربَِ كَ  Peralihan kepada sifat ini, yakni .لنا

yang lain menunjukkan bahwa dia lah yang membimbingnya dan memelihara 

nikmat-nikmatnya, maka janganlah engkau mencari kebaikan kecuali dari-Nya.328 

 

 

No 

 

Surah 

 

No 

 

Ayat Al Qur’an  

 

Jenis 

 
328Al-Halabī, Al-Dar Al-Masun Fi Ulumi Al-Kitabi Al-Maknuni. h. 29 
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Ayat Mugāyarah 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

Al 

Baqarah 

 

 

 

275 

 

الََّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الر بِٰوا لَا يَ قُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا 

يَ قُوْمُ الَّذِيْ يَ تَخَبَّطهُُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَس ِ   

اَ الْبَ يْعُ مِثْلُ الر بِٰواۘ وَاَحَلَّ   مُْ قاَلُوْْٓا انََّّ ذٰلِكَ بِانََّ

ُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الر بِٰوا   ءَه اللّٰ  ع ظةَ  فَمَن  جَاْۤ   مَو 

  اِلَى  وَامَْرهُ سَلَفَ   مَا فَ لَه فاَنْ تَ هٰى رَّب هِ مِ نْ 

كَ  عَادَ  وَمَنْ    اللّٰ ِ  ىِٕ
ٰۤ
 هُمْ   ِۚالنَّارِ   اَصْحٰبُ  فاَُولٰ

هَا  خٰلِدُوْنَ  فِي ْ

 

 

 

Al-

mugāyarah 

antara fi’il 

(kata kerja) 

dan f āilnya 

(subjek) 

Pada ayat ini, kata kerja جَاء dijadikan mużakkar, sedangkan subjeknya 

muannaṡ. Al-Zamakhsyari menerangkan penyebab al-mugāyarah ini, yaitu kata 

kerja dari مَوعِظة yang muannaṡ dalam bentuk mużakkar karena kata مَوعِظة bukan 

muannaṡ yang murni.329 Diketahui bahwa ayat ini membahas tentang perihal riba 

dan peringatan untuk para konsumennya akan tempat kembali yang buruk bagi 

mereka. Padahal kaidah yang berlaku mengharuskan kesamaan gender antara fi’il 

dan fa’ilnya, yaitu   جَاءَه وَعظ. Akan tetapi terjadi al-mugāyarah antara gender fi’il 

dan fa’ilnya, bisa saja tujuannya untuk menarik perhatian pendengar dan bahwa ini 

merupakan nasehat keras yang mengandung makna larangan dan ancaman. 

Sehingga dia tidak berani makan riba yang akan menggiringnya kepada kebinasaan. 

 
329al-Zamakhsyari, Al-Kasyāf ‘an Hakāiki Al-Tanzīl Wa Al-Uyūnu Al-Aqāwil Fi Wujūhi Al-

Tawīl. h. 321 
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Dikatakan bahwa kata   َعِظةَ  ,مَوْعِظة dan وعْظ memiliki arti yang sama, yaitu larangan, 

menakut-nakuti (ancaman), dan peringatan tentang akibat dari perbuatan.330  

 

 

No 

 

Surah 

 

No 

Ayat 

 

Ayat Al Qur’an  

 

Jenis 

Mugāyarah 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

Ali Imrān 

 

 

 

64 

 

 

هَْلَ الْكِتٰبِ تَ عَالَوْا اِلٰى  ء   قُلْ يآْٰ  كَل مَة  سَوَاْۤ

نَكُمْ اَلاَّ نَ عْبُدَ اِلاَّ اللّٰ َ وَلَا نُشْركَِ  نَ نَا وَبَ ي ْ بَ ي ْ

يَ تَّخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضاا ارَْبَاباا مِ نْ    وَّلَا  شَيْ  اابهِ 

دُوْنِ اللّٰ ِ   فاَِنْ تَ وَلَّوْا فَ قُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاناَّ 

 مُسْلِمُوْنَ 

 

 

Al-

mugāyarah 

pada gender 

na’at (sifat) 

yang sifat 

mużakkar 

untuk isim 

muannaṡ 

Pada ayat ini, kata كَلِمَة yang muannaṡ dipasangkan dengan kata sifat   ٍء  سَوَاٰۤ

yang mużakkar. Al-mugāyarah ini terjadi karena kata    ٍء  di sini adalah maṣdar  سَوَاٰۤ

dan wazan maṣdar tidak bisa dijadikan muannaṡ.331 Ismail Umaayarah 

mengomentari kata-kata sifat mużakkar yang digunakan untuk isim muannaṡ, 

seperti:   عَاقِر   ,حَامِل   ,مُرْضِع   ,صَبور   ,مِنْحَار   ,جَريِح, dan lainnya. Dia berpendapat 

bahwa mungkin saja hal ini terjadi dengan merujuk kepada fase klasik bahasa Arab 

yang belum mengenal tanda muannaṡ pada sebuah kata, padahal setelahnya telah 

digunakan, sehingga lafadz muannaṡ dan mużakkar disikapi secara sama.332 

 
330Sulaimān ibn Umar Al Ajilī Al-Syāfiī, Al Futuhāt Al Ilahiyah Bi Al Taudīh Tafsīr Al 

Jalālain Li Al Daqāik Al Khufiyah, 1st ed. (Libnān-bairut: Dār Turast Al Arabi, 2000). h. 288 
331Al Farāi, Maāni Al Qur’ān. h. 222 
332Umāyirah, Zāhirah Al Ta’nīs Baina Al Lugah Al Arabiah Wa Al Lugah Al Sāmiah 
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No 

 

Surah 

 

No 

Ayat 

 

Ayat Al Qur’an  

 

Jenis 

Mugāyarah 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

Al An’ām 

 

 

 

160 

 

 

ءَ بِالحَْسَنَةِ فَ لَه 
رُ مَنْ جَاٰۤ اَ عَش    وَمَنْ  ِۚاَم ثاَلِ 

ءَ    لَا  وَهُمْ  مِثْ لَهَا اِلاَّ  يُجْزْٰٓى فَلَا  بِالسَّيِ ئَةِ  جَاٰۤ

 يُظلَْمُوْنَ 

 

 

Al-

mugāyarah 

antara adad 

dan ma’dūd 

Pada ayat ini seharusnya antara ‘adad dan ma’dūd berbeda gender sesuai 

dengan kaidah, akan tetapi di penggunaannya tidak sesuai dengan kaidah bahasa 

yang ada, yaitu menjadikan antara ‘adad mużakkar bersama dengan ma’dudnya 

yang mużakkar. Dalam hal ini, para pakar naḥwu dan tafsir berbeda pendapat dalam 

menyikapi al-mugāyarah ini. Dikatakan bahwa di interpretasikan kepada makna  

kata امَْثاَل di sini bermakna  حسنات. Oleh karena itu huruf ta marbūṭah dihapus dari 

kata  ُ333.عَشْر Sebagian yang lain berpendapat bahwa ada mauṣūf (objek yang 

disifati) yang dihapus, karena bentuk asal kalimatnya أمثالها حسنات   yang ,عشر 

dihapus adalah muannaṡ sehingga ‘adad adalah mużakkar, dan lainnya berpendapat 

bahwa muḍāf (امَْثاَل) mengambil sifat muannaṡ muḍāf ilaihinya (ḍamīr muttaṣil, 

amṡaliha).334  

Menurut saya, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah di 

interpretasikan kepada makna, karena ḍamīr muttashil pada kata َامَْثاَلِها adalah 

 
Dirasah Sautiyah Ta’siliyah (Qāhirah-Mesir: Maktabah Al Rasyad, 1980). h. 24 

333 Al Farāi, Maāni Al Qur’ān. h. 366 
334 Al-Qasim ibnu al-Hasan Al-Khawarizmi, Tarsyihu Al-Ilali Fi Syarhi Al-Jumal, 1st ed. 

(Makkah Al-Mukarramah Saudiyah: Manssyurah Jamiah Ummu al-Quro, 2006). h. 247 
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muannaṡ yang maknanya kembali kepada kata muannaṡ sebelumnya, sehingga kata 

 .dan di sikapi selayaknya muannaṡ حسنات  di interpretasikan kepada makna امَْثاَل

Maka jelaslah al-mugāyarah antara ‘adad dan ma’dūd, dan juga bisa saja 

penggunaan yang tidak sesuai dengan kaidah ini tanpa maksud tertentu, karena hal 

tersebut tidak mempengaruhi makna kalimat, sehingga perubahan yang terjadi jauh 

dari aturan tasykil kaidah naḥwu dalam pola ini. 

 

 

No 
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No 

Ayat 

 

Ayat Al Qur’an  

 

Jenis 

Mugāyarah 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

Al A’rāf 

 

 

 

56 

 

 

وَلَا تُ فْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَ عْدَ اِصْلَاحِهَا 

ا نَّ رَحْ َتَ اللّٰ    وَادْعُوْهُ خَوْفاا وَّطَمَعاا  

 مِ نَ الْمُحْسِنِیَْ  قَر ي ب  

 

 

Al-

mugāyarah 

antara 

mubtada` dan 

khabar dalam 

gender 

Pada ayat ini isim inna ( َرَحْمَت) muannaṡ dan khabarnya (  قرَيِْب) mużakkar. 

Seharusnya khabarnya adalah (  قرَيِْب) agar sesuai dengan kaidah. Para ahli tafsir 

memiliki beragam pandangan dalam menafsirkan ayat ini, ada yang mengatakan 

bahwa kata ( َرَحْمَت)  bermakna مطر (hujan). Ada pula yang berkata bahwa kata 

 yang muannaṡ mengadopsi sifat maskulin tażkīr dari mudāf ilaihnya,. yaitu (رَحْمَتَ )

lafżu jalalah. Pendapat lain menyatakan bahwa kata "  قَريِْب" memiliki wazan fā’il 

yang sama baik untuk mużakkar maupun muannaṡ.335 Beberapa pendapat lain 

menyiratkan bahwa mubtada` memiliki khabar yang dihapus, sehingga tidak 

 
335 Usman, Al-Khasāis. h. 413 
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memerlukan tambahan yang ada, dan selanjutnya diikuti oleh kalimat baru, yaitu 

المحسنی" من  قريب   "رَحْمَتَ " Pendapat lainnya menyatakan bahwa makna 336."وَهُو 

(muannaṡ) sebenarnya adalah احسان (mużakkar).337 

Dalam konteks yang sama, Al-Farra menyatakan bahwa kata "  قَريِْب" tidak 

memiliki konotasi khusus terkait dengan penentuan kedekatan terhadap suatu 

objek. Beliau menjelaskan bahwa dalam bahasa Arab, kata tersebut sering kali 

digunakan tanpa perbedaan gender. Sebagai contoh, ketika orang Arab mengatakan 

" قَريِب    مِنَّا  دَارُكَ  " atau " قريب  منك  فُلانة  ", mereka menggunakan baik kata "  قَريِْب" maupun 

 tanpa membedakan antara bentuk mużakkar dan muannaṡ. Meskipun "بعَِيْد  "

demikian, penjelasan dari konsep ini dapat diartikan sebagai "dia berasal dari 

tempat yang dekat." Al-mugāyarah ini, menurut Al-Farra, cenderung menghindari 

ambiguitas atau ketidakjelasan dalam penggunaan kata tersebut.338 Zamakhsyari 

memberikan beberapa penafsiran terhadap kata-kata tersebut, dengan menyatakan 

bahwa kata  َرَحْمَت dapat dimaknai sebagai   رَحْم atau   تَ رَاحُم. Selain itu, kata   قرَيِْب 
diartikan sebagai kata sifat untuk mauṣūf yang dihapus, merujuk pada   قرَيِب    شَيْئ  

(sesuatu yang dekat), atau diserupakan dengan wazan faīl yang bermakna maf’ ūl. 

Alternatif lain adalah memandangnya sebagai bentuk maṣdar. Di sisi lain, menurut 

pandangan Abu Hayyan, kata  َرَحْمَت dianggap sebagai kata muannaṡ, dan dengan 

demikian, khabarnya seharusnya juga muannaṡ, yakni qoribatun. Meskipun 

demikian, ada klaim bahwa kata tersebut diubah menjadi mużakkar untuk merujuk 

pada makna  َرَحْمَت, seperti   رَحْم dan   تَ راَحُم atau غُفْرَان dan   339.عَفْو  

Karya Ibn Hisyam membahas permasalahan yang disebutnya sebagai 

permasalahan hikmah dalam menjadikan kata   يْب  sebagai mużakkar, pada ayat قار 

 
336 al-Zarkasyi, Al-Burhān Fi Ulūmi Al-Qur’ān. h. 361 
337 Abdurrahman Jalaluddin ibnu al-Kamal Al-Syuyuti, Al-Itqan Fi Ulumi Al-Quran 

(Bairūt-Libnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009). h. 107 
338Al Farāi, Maāni Al Qur’ān. h. 380 
339Al Andalusī, Tafsīr Bahru Al Muhīth. h. 71 
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Allah Swt:  َْالْمُحْسِنِی مِ نَ  قرَيِْب   اللّٰ ِ  رَحْمَتَ   Karya ini telah ditahqiq oleh Abdul  340.اِنَّ 

Fattah Al-Hamuz, yang mengidentifikasi empat alasan al-mugāyarah gramatikal 

pada ayat tersebut. Semua argumen masih bersifat perkiraan dan dugaan. Al-

Hamuz, dalam penelitiannya, menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap alasan-

alasan tersebut dan menandainya sebagai فَسَد (rusak), atau   قبُح (jelek), atau   بُ عْد 
(jauh), atau tidak diperhitungkan. Berikut adalah uraian mengenai alasan-alasan 

tersebut. 

a) Kata  َرَحْمَت hanyalah tambahan; dan tambahan kata benda tidak sahih 

menurutnya sesuai dengan mazhab Bashrah. 

b) Pada kalimat di atas terhapus muḍāf yang dihapus, yaitu    مَكَانُ رَحْمةَِ اِلله قرَيِب
حْسِنِیَ 

ُ
الم  dan ini pendapat yang jauh dari kebenaran menurut Ibnu ;مِنَ 

Hisyam, karena kaidah asal adalah tidak menghapus muḍāf dan makna 

tersebut lebih baik tanpa keberadaan muḍāf. 

c) Pada kalimat di atas terdapat mauṣūf yang dihapus, yaitu  رَحْمةَِ اللهِ    يْئ  قرَيِب   

dan alasan ini lebih lemah lagi dari yang sebelumnya menurut Ibnu Hisyam, 

karena mengubah kata sifat muannaṡ menjadi muannaṡ atas dasar mauṣūf 

yang dihapus adalah pendapat yang aneh dan sungguh Al-Quran suci dari 

itu semua. 

d) Bahwasannya muḍāf diberikan hukum muḍāf ilaihi dalam mużakkar dan 

muannaṡ karena kalimat tetap seimbang tanpanya. Ibnu Hisyam setelah Abu 

Ali Al-Farisi menyatakan bahwa pendapat ini juga jauh dari kebenaran, 

sebab ini hanya berlaku di syair dan bukan di Al-Quran. 

e) Wazan fā’il pada ayat di atas bermakna maf’ūl, sehingga sama baginya 

gender mużakkar dan muannaṡ, seperti   رَجُل  جَريِح  dan  اِمْرأَة  جَريَحة; dan ini 

 
340Al-Ansari Abu Muhammad Abdullah Jamal al-Din bin Yusuf, Masalah Al-Hikmati Fi 

Tazkiri Qaribi Fi Qouli Ta’ala “Inna Rahmatallahi Qaribun Min Al-Muhsisina,” 1st ed. (al-Urdun: 

Dar Al-Ammar, 1999). h. 34-67 
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adalah kesalahan yang fatal menurut Ibnu Hisyam, karena wazan fa’ īl di 

sini tidak bermakna maf’ ūl. 

f) Wazan fā’il pada ayat di atas bermakna fā’il, adakalanya diartikan sama 

seperti maf’ūl, sehingga tidak menggunakan ta marbūṭah dan adakalanya 

diartikan selayaknya fā’il yang diakhiri dengan ta marbūṭah. Contoh 

pemaknaan yang pertama adalah firman Allah Swt.:   قال من يحيي العظام(
رميم( المحسنی( وهي  من  قريب  رحمة الله   Dan contoh pemaknaan yang .)إن 

kedua adalah   ذَمِيمَة يدَة   dan خَصْلَة    sebagaimana perkataan Orang وَصفَة  حمَِ

Arab   قبَِيحَة dan   يلَة  Ibnu Hisyam tidak berkomentar negatif terhadap .جمَِ

alasan tersebut dan terkesan dia menerimanya. 

g) Orang Arab terkadang memberikan khabar untuk muḍāf ilaihi dan 

meninggalkan muḍāf, yaitu   قرَيِب adalah khabar bagi muḍāf ilaihi lafẓu al-

jalālah, alasan ini telah dibantah oleh Ibnu Hisyam, seperti yang ada pada 

nomor alasan awal. 

h) Bahwasannya makna kata  َرَحْمَت dan  ْم  رَح  itu berdekatan, pendapat ini tidak 

diperhitungkan oleh Ibnu Hisyam, karena makna kata   مَؤْعِظةَ   ,وَعْظ, dan   َعِظة 

juga berdekatan, akan tetapi ada satupun yang mengatakan   مَوْعِظةَ  نَافِع   dan 

lain-lain. 

i) Wazan fā’il bermakna penisbatan, maka kata   قرَيِب berarti memiliki 

kedekatan, dan Ibnu Hisyam telah membantah pendapat ini serta 

mengatakan bahwa itu salah, karena pemakaian kata-kata sifat dengan 

makna penisbatan hanya diperkenankan pada beberapa wazan khusus, yaitu: 

 .فَ عْل   dan ,فاَعِل   ,فَ عَّال  
j) Bahwa wazan     فَعِيل dapat digunakan oleh mużakkar dan muannaṡ secara 

mutlak, dan pendapat ini adalah yang paling buruk dikarenakan 

bertentangan dengan realita bahasa orang Arab, mereka mengatakan:    َاِمْرة
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رَحِيمة dan ,امرأة عليمة ,ظرَيِفَة    yang sama sekali tidak boleh dijadikan امرأة 

muannaṡ. 

k) Kata sifat   قرَيِب dibolehkan baginya untuk menjadi sifat muannaṡ dan 

mużakkar apabila maknanya jarak dekat, namun apabila bermakna 

hubungan naṣab dan kekeluargaan, maka wajib dijadikan muannaṡ, dan 

pendapat ini juga salah. 

l) Kata  َرَحْمَت pada kalimat tersebut di takwil dengan kata benda mużakkar 

yang sesuai dengan maknanya, seperti kamu mengatakan:   اِلله احسَانَ  إِنَّ 
 ,dan pendapat ini juga salah ,(sesungguhnya kebaikan Allah itu dekat) قرَيب

karena hanya berlaku syair saja. 

m) Maksud dari kata  َرَحْمَت adalah   َمَطر  (  hujan) dan َمَطر mużakkar, pendapat 

ini menurut Ibnu Hisyam dikuatkan dengan firman Allah Swt.: 

 )وهو الذي يرسل الرياح بشرا بی يدي رحمته(
n) Maksud dari kata  َرَحْمَت adalah  َمَطر    (hujan) dan kelihatannya Ibnu Hisyam 

termasuk pendukung pendapat ini, hanya saja dia masih memiliki beberapa 

kritikan-kritikan yang dikemukakan olehnya. 

o)  Bahwasannya kata قرَيب termasuk kata maṣdar dalam wazan   فَعيِل dan 

maṣdar dapat dijadikan khabar bagi mubtada` mużakkar, atau muannaṡ, 

baik untuk kata mufrod, mutsanna, dan jama’. 

Pandangan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah dianggap lebih mendekati 

kebenaran daripada pendapat-pendapat lain yang mencoba memvalidasi 

kebenarannya melalui kaidah naḥwu. Dia menginterpretasikan perbedaan ini 

dengan cara yang berbeda dari penafsiran sebelumnya, menyatakan bahwa 

kedekatan Allah dengan hamba-Nya yang baik dan dekatnya Rahmat-Nya dengan 

mereka saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, ketika 

Rahmat-Nya dekat dengan mereka, maka Allah Swt. juga dekat dengan hamba-Nya. 
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Ketika kedua makna ini saling berkaitan, maka dapat digunakan salah satu dari 

keduanya..341  

 

 

No 

 

Surah 

 

No 

Ayat 

 

Ayat Al Qur’an  

 

Jenis 
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30 

 

 

 

 

 

 

Yunus 

 

 

 

22 

 

 

هُوَ الَّذِيْ يُسَيرِ كُُمْ فِى الْبَِ  وَالْبَحْرِ  حَتى ْٰٓ اذَِا 

 وَجَريَْنَ بِهِمْ برِيِْحٍ طيَِ بَةٍ  
تُمْ فِىْ الْفُلْكِِۚ كُن ْ

ءَتْهاَ  ءَهُمُ  ر ي ح  عَاص ف  وَّفرَحُِوْا بِهاَ جَاٰۤ وَّجَاٰۤ

مُْ احُِيْطَ   الْمَوْجُ مِنْ كُلِ  مَكَانٍ وَّظنَ ُّوْْٓا انََّ

نْ   يْنَ ەِۚ لىَِٕ  دَعَواُ اللّٰ َ مُُْلِصِیَْ لهَُ الدِ 
بِهِمْ 

تَ نَا مِنْ هٰذِه  الشٰ كِريِْنَ  مِنَ  لنََكُوْنَنَّ  ٖ  اَنَْْي ْ

 

Al-

mugāyarah 

pada gender 

na’at (sifat) 

yang sifat 

mużakkar 

untuk isim 

muannaṡ 

 Pada ayat ini berarti angin telah berhembus kencang dan telah berhenti 

hembusannya, maknanya angin tersebut akan berhembus kencang apabila 

diperintahkan oleh Nabi Sulaiman atas izin Allah Swt. Isim muannaṡ dipasangkan 

dengan kata sifat mużakkar dan juga yang di dapatkan pada wazan maṣdar fa’lun, 

sebagaimana perkataan orang Arab:   دَنف   , امرأَةَعَدْل دنف   dan امراة  -Al .وَنِسَاء  

mugāyarah ini ditafsirkan oleh para ulama ahli naḥwu asal kota Basrah dengan 

 
341Syamsuddin bin Muhammad bin Abi Bakr, Badai’u Al-Fawaid, 1st ed. (Bairūt-Libnan: 

Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007). h. 27 



211 

 

 

 

adanya muḍāf yang dihapus, seperti:   امرأَةَعَدْل, yang semestinya adalah imroatun 

 Adapun Al-Warraq dan ulama lainnya memandang al-mugāyarah 342.امراة ذات عدل

ini mengandung makna mubālaghah.343 Sedangkan Al-Farra memberikan alasan 

bahwa kata   دَنف tidak diberi ta marbūṭah, dia berkata: “kata   دَنف dibiarkan begitu 

saja, karena termasuk wazan maṣdar.344 
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Yusuf 

 

 

 

30 

 

 

وَة   فِى الْمَدِيْ نَةِ امْراََتُ الْعَزيِزِْ تُ راَوِدُ    وَقاَلَ ن س 

  لنََ رٰىهَا   اِناَّ   حُبًّا    شَغَفَهَا  قَدْ فَ تٰىهَا عَنْ ن َّفْسِه  

 مُّبِیٍْ  ضَلٰلٍ  فيْ 

 

Al-

mugāyarah 

antara fi’il 

(kata kerja) 

dan fāillnya 

(subjek) 

 Pada ayat ini Al-Zamakhsyari menafsirkan penyebab tidak adanya  ت ta’nīṡ 

pada ayat ini karena ia tergolong muannaṡ yang tidak murni. Menurutnya kata 

 ’adalah isim mufrad dan bukan al-jumlah atau syibhu al-jumlah untuk jama النسوة

kata المرأة dan muannaṡnya tidaklah murni, selayaknya status muannaṡ kata al-

limmatu, sehingga fi’ilnya tidak ditambahkan  ت ta’nīṡ.345 

 
342Al Azharī, Syarhu Al Tasyrīh Alā Al Taudīh. h. 118 
343Abu al-Husain Muhammad bin Abdullah, Ilalu Al-Nahwi (Cet. 1: Mesir: al-Jamiah al-

Mustansariyah, 2009). h. 288 
344 Al-Anbari, Al-Muzakkar Wa Al-Muanats. h. 300 
345 Al-Zamakhsyari, Al-Kasyāf ‘an Hakāiki Al-Tanzīl Wa Al-Uyūnu Al-Aqāwil Fi Wujūhi 

Al-Tawīl. h. 90 
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 Al-Akhfas menyatakan bahwa kata النسوة dianggap sebagai mużakkar ketika 

ayat tersebut merujuk pada bentuk jama’nya. Namun, jika yang dimaksud adalah 

jamaah (kumpulan wanita), maka secara otomatis dijadikan muannaṡ.346 Abu 

Hayyan menyebutkan bahwa kata النسوة itu adalah tergolong bentuk jama’ qillatun 

(untuk angka 3 sampai 10) dan tidak ditambahkan ta ta’niṡ, karena ia termasuk yang 

boleh kedua-duanya, dikatakan:  ُقاَمَتِ الهنُُود dan 347 .قاَم الهنود 
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Al Kahfi 

 

 

 

98 

 

ءَ وَعْدُ رَبيِ ْ  رَحْ َة  م  ن  رَّب   ي هٰذَا قاَلَ 
فاَِذَا جَاٰۤ

ءَِۚ  جَعَلَه    حَقًّا رَبيِ ْ  وَعْدُ  وكََانَ  دكََّاٰۤ

 

Al-

mugāyarah 

antara 

mubtada` dan 

khabar dalam 

gender  

Dalam ayat tersebut, terdapat perbedaan pendapat mengenai mubtada` yang 

bersifat mużakkar dan khabar yang bersifat muannaṡ. Perbedaan pandangan ini 

menimbulkan perselisihan, yang diungkapkan oleh Sibawaihi dengan merujuk pada 

pendapat Kholil bin Ahmad Al-Farahidi. Sibawaihi menyampaikan pernyataan Al-

Farahidi yang menyamakan ungkapan " شاة  هذا " dengan " رحمة  هذا ", dengan makna 

" رحمة  شيئ  هذا ". Al-Farahidi ingin menyatakan bahwa mauṣūf (yang dimaksudkan) 

telah dihapus. Namun, pandangan lain, seperti yang dipegang oleh Al-Zamkhsyari 

dan yang lainnya, menyatakan bahwa perbedaan ini dapat diinterpretasikan sebagai 

perbedaan dalam makna, yaitu makna dari "  رَحْمَة" adalah iqdar wa tamkin min 

 
346Al-akhfash, Ma’ani Al-Qur’ān. h. 90 
347Al Dīn, Tafsīr Bahru Al Muhīt. h. 299 
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Rabb.348 Contoh-contoh tersebut dapat dijadikan bukti bahwa dalam bahasa Arab, 

penekanan lebih diberikan pada makna daripada susunan kata semata. Oleh karena 

itu, ketika makna tidak mengalami perubahan, penutur bahasa Arab terbebas dari 

kaidah naḥwu. 
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Taha 

 

 

 

124 

 

عَنْ   اعَْرَضَ  لَه  وَمَنْ  فاَ نَّ  ر ي    مَع ي شَةً ذ ك 

 اعَْمٰى الْقِيٰمَةِ  يَ وْمَ  وَّنَحْشُرهُ ضَن كًا

 

Al-

mugāyarah 

pada gender 

na’at (sifat) 

yang sifat 

mużakkar 

untuk isim 

muannaṡ 

 

Pada ayat ini, kata  مَعيِْشَةا di sini adalah muannaṡ sedangkan kata sifatnya 

adalah mużakkar, yaitu ضَنْكاا yang seharusnya sesuai kaidah ialah ضنكة. Al-

mugāyarah dijelaskan bahwa: “kata ضَنْكاا dapat dijadikan kata sifat untuk 

mużakkar dan muannaṡ tanpa menuliskan ta marbūṭah, dan setiap kehidupan atau 

rumah itu adalah sempit. 
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Mugāyarah 

 
348Al-Zamakhsyari, Al-Kasyāf ‘an Hakāiki Al-Tanzīl Wa Al-Uyūnu Al-Aqāwil Fi Wujūhi 

Al-Tawīl. h. 698 
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Al Ahzāb 

 

 

 

63 

 

عِلْمُهَا   اَ  انََّّ قُلْ  السَّاعَةِ   النَّاسُ عَنِ  يَسْ  لَُكَ 

يدُْريِْكَ   اللّٰ ِ  وَمَا  نُ  عِنْدَ  تَكُو  السَّاعَةَ  لَعَلَّ 

 قَر ي  بًا

 

Al-

mugāyarah 

antara 

mubtada` dan 

khabar dalam 

gender 

 

Pada ayat ini, khabar mużakkar (قرَيِْ باا) dipasangkan dengan mubtada` 

muannaṡ ( َالسَّاعَة), yang ditafsirkan dengan makna ( وَمَاي ) atau menghapus muḍāf, 

yaitu 349.شيئا قريبا Abu hayyan menyebutkan bahwa kata ( َالسَّاعَة) bermakna  الوقت 
sehingga kata sifat قرَيِْ باا dijadikan mużakkar atau menghapus muḍāf, yaitu:   لعل قيام
 tergolong majas zharaf قرَيِْ باا Abu ‘Ubaidah menyebutkan kata sifat 350 .الساعة  قريبا

(keterangan waktu). Andaikan itu adalah sifat untuk kata  َالسَّاعَة pasti sifatnya 

adalah قريبة. dan apabila zharaf, maka dalam bentuk apapun, baik mużakkar, 

muannaṡ, mufrad, mutsanna, dan jama’ adalah 351 .قرَيِْ باا 

 

 

No 

 

Surah 

 

No 

Ayat 

 

Ayat Al Qur’an  

 

Jenis 

Mugāyarah 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

Al 

Qiyāmah 

 

 

 

 

14 

 

ن سَانُ   عَلٰى نَ فْسِه  بَل  الا  
 
ةَ   بَص يْ 

 

Al-

mugāyarah 

antara 

mubtada` dan 

khabar dalam 

 
349Al-Zamakhsyari, Al-Kasyāf ‘an Hakāiki Al-Tanzīl Wa Al-Uyūnu Al-Aqāwil Fi Wujūhi 

Al-Tawīl. h. 571 
350Al Dīn, Tafsīr Bahru Al Muhīt. h. 242 
351Abu Ubaidah, Majāz Al-Qu’rān. h. 141 
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 gender 

 

 Pada ayat ini dalam kalimat pada kata  ُنْسَان  sebagai mubtada` mużakkar لْاِ

dan  
 
 sebagai khabar muannaṡ, dan terdapat beberapa pendapat para ulama بَصِيْرةَ 

dalam memecahkan alasan al-mugāyarah ini, sebagian dari mereka berpendapat 

bahwa makna  ُنْسَان  sehingga khabarnya dijadikan muannaṡ, yaitu نَ فْسِ  adalah لْاِ

 
 
  marbūṭah pada kata ت yang lainnya mengatakan bahwa huruf .بَصِيْرةَ 

 
 sebagai بَصِيْرةَ 

mubalagah (ungkapan berlebihan) dan maknanya adalah syahid (saksi) serta 

نْسَانُ   adalah بَصِيْرةَ   dan lainnya mengatakan kata ,(anggota badan) الجوارح  bermakna الْاِ

khabar untuk mubtada` yang dihapus,  yaitu,‘عی بصيرة. Az-Zajjaj mengonfirmasi 

pendapat yang mengatakan bahwa makna  ُنْسَان نْسَانُ  karena ,نَ فْسِ  adalah الْاِ  dan الْاِ

 .sebagai mubālagah بصيرة sama maknanya, di  katakan juga bahwa pada kata نَ فْسِ 

Mujahid berkata:  
 
نْسَانُ عَلٰى نَ فْسِه بَصِيْرةَ   akan tetapi manusia adalah saksi bagi) بَلِ الْاِ

dirinya).352 

 Abu Hayyan berpandangan bahwa  
 
 adalah khabar yang bermakna بَصِيْرةَ 

 sebagai mubālagah sebagaimana yang dikatakan ت  untuk manusia dan huruf شاهد

oleh Qatadah, kemudian Akhfasy berkata: “itu seperti ucapanmu فلان عبة وحجة.” 

dikatakan juga bahwa mubtada` dijadikan muannaṡ karena yang dimaksud adalah 

بصيرة yaitu ,(anggota tubuh manusia) جوارحه نفسه  على   pendapat lain ,جوارحه 

mengatakan bahwa بصيرة mubtada` yang dihapus mausūfnya, yaitu ‘عی بصيرة dan 

نْسَانُ  adalah khabar, serta kata على نفسه  pada kalimat ini diproyeksikan sebagai الْاِ

بصيرة   sebagai fā’il بصيرة sehingga kami memilih untuk menjadikan kata ,عی 

(subjek) yang menjadi tempat bergantung   jār dan majrūr (على نفسه) serta di waktu 

yang sama juga sebagai khabar untuk mubtada`  ُنْسَان  353.الْاِ

 
352 Abu Ishaq Ibrahim Al-Sari al-Zujaj, Maani Al-Quran I’rabihi, 1st ed. (Bairūt-Libnan: 

Alimu al-Kutub, 1988). h. 619 
353 Al Dīn, Tafsīr Bahru Al Muhīt. h. 147 
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Al Māidah 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

 

نْتُمْ 
َ
يْدَ وَا وا الصَّ

ُ
ا تَقْتُل

َ
مَنُوْا ل

ٰ
يْنَ ا ذِّ

َّ
يُّهَا ال

َ
يٓا

اءٌ   فَجَزَۤ دًا  تَعَم ِّ مُّ مْ 
ُ
نْك مِّ ه  

َ
قَتَل حُرُمٌ  وَمَنْ 

هٖ ذَوَا عَدْلٍ   مُ بِّ
ُ
ك عَمِّ يَحْ

نَ النَّ  مِّ
َ
 مَا قَتَل

ُ
ثْل م ِّ

مْ  
ُ
نْك عْبَةِّ م ِّ

َ
ك
ْ
غَ ال بٰلِّ ارَةٌ طَعَامُ    هَدْيًاۢ  فَّ

َ
وْ ك

َ
ا

يَذُوْقَ   ِّ
 
ل يَامًا  صِّ ذٰلِّكَ   

ُ
عَدْل وْ 

َ
ا يْنَ  مَسٰكِّ

عَادَ   فَ  وَمَنْ 
َ
سَل عَمَّا   ُ هٖ  عَفَا اللّٰه مْرِّ

َ
ا  
َ
وَبَال

قَامٍ  يْزٌ ذُو انْتِّ  عَزِّ
ُ نْهُ  وَاللّٰه ُ مِّ

مُ اللّٰه  فَيَنْتَقِّ

 

 

Mugāyarah 

pada 

Ma’rifat atau 

Nakirah 

(Naat/Sifat) 

 

Pada ayat ini Akhfasy menafsirkan bahwa kata الكعبة  bukanlah kata بالغ 

ma’rifah, disebabkan kata tersebut bermakna tanwin. Hanya saja kata tersebut tidak 

disambung karena ada sebuah kata yang mudmar.354 Sebagaimana pendapat Al-

Khawārizmi bahwa kata الكعبة  .tidak menjadi ma’rifah berdasarkan lafadz بالغ 

 
354Abu Al-hassan Said Bin Masadah Al-akhfash, Ma’ani al-Quran. jil.1 h.264 
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Sebab sejatinya adalah seperti infisāl (terpisah), dan kata بالغ di sini membuat kata 

 menjadi manshūb sebagai maf’ūl.355 الكعبة
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Mugāyarah 
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Al Māidah 

 

 

 

 

 

 

107 

 

 

 

ثْمًا  آ اِّ
نَّهُمَا اسْتَحَقَّ

َ
ٰٓى ا رَ عَل نْ عُثِّ خَرٰنِّ فَاِّ

ٰ
  فَا

مُ   يْهِّ
َ
يْنَ اسْتَحَقَّ عَل ذِّ

َّ
نَ ال يَقُوْمٰنِّ مَقَامَهُمَا مِّ

يٰنِّ 
َ
وْل
َ
ا
ْ
نْ    ال حَقُّ مِّ

َ
شَهَادَتُنَآ ا

َ
ِّ ل اللّٰه مٰنِّ بِّ فَيُقْسِّ

نَ  مِّ
َّ
ل ذًا  اِّ نَّآ  اعْتَدَيْنَآۖ اِّ وَمَا  مَا  هِّ شَهَادَتِّ

يْنَ  مِّ لِّ  الظه

 

 

Mugāyarah 

pada 

Ma’rifat atau 

Nakirah 

(Naat/Sifat) 

Pada ayat ini, Al-Akhfasy membolehkan pemberian sifat ma’rifah untuk 

isim nakirah dengan syarat isim nakirah itu dikhususkan seperti kata sifat, 

sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah: 

 فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان 
Al-Akhfasy berkata bahwa kata الأوليان adalah sifat untuk isim آخران yang telah 

dilengkapi dengan sifat yang membuatnya menjadi khusus. Sementara sebagian 

 
355Al-Khawarizmi, Tarsyihu Al-Ilali Fi Syarhi Al-Jumal, h.321 
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yang lain membolehkan untuk memberikan kata sifat nakirah untuk isim ma’rifah 

secara mutlak.356 Pendapat tersebut disandarkan pada bait di bawah ini:357 

 وَللِْمُغَنىِ  رَسُولِ الزُّورِ قُ وَّادِي  
Dikatakan bahwa قُ وَّادِي adalah sifat untuk لْمُغَنىِ  ا . Ibnu At-Tārawah membolehkan 

pemberian sifat nakirah untuk isim ma’rifah selama kata sifat itu khusus untuk isim 

tersebut bukan yang lain dan hal ini didasarkan kepada sebuah bait syair:358 

  فبَِتُّ كَأنىِ  سَاوَرتَْنِى ضَئِيلَة       مِنَ الرَّقْشِ فِى أنَْ يَابِهاَ السُّمُّ نَاقِعُ 
Dikatakan bahwa kata  ُنَاقِع adalah kata sifat khusus untuk isim  ُّالسُّم dan dijawab 

bahwa kata tersebut tidak dapat dii’rāb sebagai badal.359 Disini terlihat bahwa 

kasus ini tentang kesesuaian antara na’at dan man’ūt dalam keadaan nakirah dan 

ma’rifah yang telah menggunakan ruang lingkup yang luas dalam kajian-kajian 

naḥwu klasik. Mayoritas ahli naḥwu seperti Sibawayhi, Al-Mubarrid, Ibnu As-Sirāj, 

Ibnu Al-Anbarī, Al-‘Akbari, Ibnu Hisyām, Ibnu ‘Aqil, dan yang lainnya bersepakat 

bahwa na’at wajib menyesuiakan man’ūt nya dalam keadaan nakirah dan ma’rifah. 

Adapun al-mugāyarah di sini tidak diperbolehkan kecuali jika salah satunya telah 

dikhususkan dengan isim ma’rifah. 

 

 

No 

 

Surah 

 

No 

Ayat 

 

Ayat Al Qur’an  

 

Jenis 

Mugāyarah 

 

 

Al Hijr 

 

 

 

  

 

 
356Abdu Al-Rahmān Jalāluddin ibnu Al-Kamal al-Syuyūti, Hamu Al-Hawāmi, Jil.5. h.172    
357Al-Ahwas Al-Anshārī, Diwān Al-Ahwas Al-Anshārī, (Cet.1: Alim Al-Kitāb- Bairūt-

Libnan) h.108 
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38 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

ةُ 
َ
مَلٰۤىِٕك

ْ
جْمَعُوْنٍَۙ فَسَجَدَ ال

َ
هُمْ ا

ُّ
ل
ُ
 Mugāyarah  ك

pada 

Ma’rifat atau 

Nakirah 

(Naat/Sifat) 

Pada ayat ini, kata الملائكة diidentifikasi sebagai ma’rifah dan ditaukīd 

dengan nakirah, yakni أجمعون. Jenis mugāyarah dapat diinterpretasikan bahwa kata 

 dianggap sebagai ma’rifah karena dimaksudkan sebagai iḍāfah. Meskipun أجمعون

beberapa ahli naḥwu menafsirkan mugāyarah ini sebagai taukīd yang merupakan 

ma’rifah, meskipun tidak memiliki tanda ma’rifah karena kata-kata tersebut 

dimaksudkan sebagai iḍāfah atau 'alamiyyah. Bukti sifat ma’rifah terletak pada 

ketidakinginan kata tersebut untuk mengikuti isim muakkad nakirah.360 

 
 

No 

 

Surah 

 

No 

Ayat 

 

Ayat Al Qur’an  

 

Jenis 

Mugāyarah 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

Gāfir 

 

 

 

 

1 - 3 

 

 ٍۙ يْمِّ عَلِّ
ْ
يْزِّ ال عَزِّ

ْ
ِّ ال نَ اللّٰه تٰبِّ مِّ كِّ

ْ
 ال
ُ
يْل حٰمۤۚ  تَنْزِّ

قَابِّ  عِّ
ْ
يْدِّ ال لِّ التَّوْبِّ شَدِّ نْبِّۢ وَقَابِّ رِّ الذَّ   غَافِّ

يْرُ  مَصِّ
ْ
يْهِّ ال

َ
ل ا هُوَ  اِّ

َّ
ل هَ اِّ

ٰ
ل آ اِّ

َ
وْلِّ  ل

ى الطَّ  ذِّ

 

Mugāyarah 

pada Ma’rifat 

atau Nakirah 

(Naat/Sifat) 

 Pada ayat ini, isim ma’rifah, yakni  الجلالة لفظ  (Allah), disandingkan dengan 

sifat-sifat nakirah, yaitu (التوب  وقابل(, )الذنب  غافر) , dan ( العقاب  شديد ). Pandangan 

 
360Umar Bin Tsabit Al-Samaniniy, Al-Fawaidu Wa Al-Qawaidu. h. 1362 
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Abu Hayyān dan ulama lainnya menyatakan bahwa kata-kata ( الذنب  غافر ) dan (   قابل

 merupakan sifat-sifat ma’rifah. Hal ini disebabkan tidak pernah terdapat (التوب

indikasi inkonsistensi asal fi’il kedua sifat tersebut. Dengan kata lain, Allah 

mengampuni dosa dan menerima taubat baik pada saat ini maupun di masa yang 

akan datang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan iḍāfah tersebut 

dimaksudkan secara terpisah atau dapat dianggap sebagai iḍāfah yang bersifat tidak 

nyata. Meskipun demikian, kenyataannya adalah Allah konsisten dan senantiasa 

memiliki kedua sifat tersebut..361 Adapun yang berkaitan dengan (شديد العقاب), Ibnu 

Hisyam menerangkan mugāyarah ini bahwa isim ma’rifah الجلالة  (Allah) لفظ 

disandingkan dengan sifat nakirah, yaitu (شديد العقاب). Alasan diatakan itu nakirah 

karena termasuk kata sifat musyabbahah, sehingga iḍāfahnya selalu bermakna 

terpisah dan maknanya di sini bahwa Allah العقاب  Allah keras) شديد 

hukumannya).362  

Setelah menelaah dua alasan mengenai mugāyarah yang bersumber dari Al-

Qur`an, syair, dan prosa Arab, dapat disimpulkan bahwa fenomena ini menjadi 

dasar yang diterapkan dalam bahasa Arab, meskipun pandangan ini berbeda dengan 

pendapat para ahli naḥwu. Contoh-contoh tertentu dapat mencerminkan pandangan 

yang mengizinkan iḍāfah isim ma’rifah dengan isim yang mengikutinya secara 

lafadz, namun dengan syarat-syarat tertentu yang memastikan terpisahnya 

keduanya.. Sementara Zamakhsyari menafsirkan fenomena mugāyarah ini dengan 

tiga pendekatan yang mungkin dapat menambah penjelasan:  

a. Pertama, dijadikan sebagai badal dan ini selaras dengan pendapat az-zajjāj 

 
361Abu Al-Qasim Mahmud Ibn Umar Al-Zamakhsyari, Al-Kasyaf ‘An Haqaiki Al-Tanzil 

Wa Al-Uyunu Al-Aqawil Fi Ujuhi Al-Tawil. Jil.4. h.152 
362Ibnu Hisyām, Qathru Al Nadā Wabil Al Shadā, h.286 
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b. Kedua, dijadikan sebagai sifat, Adapun أ dan ل yang terdapat pada  شديد العقاب 

itu hanya untuk menyelaraskan bentuk kalimat sebelumnya dengan kalimat 

setelahnya. 

c. Pemilihan badal di atas sifat, karena akan memberikan kesan ambigu demi 

menjelaskan makna lebih keras dalam hukumannya, sebab sesuatu yang tidak 

jelas lebih dapat memberikan peringatan dan hal inilah yang menjadi faktor 

pemilihan badal di atas sifat.363  

Di dalam tafsir Abu Hayyān diterangkan tentang al-mugāyarah ini   شديد
 adalah badal dan tidak bertanwīn karena diiḍāfahkan ke isim ma’rifah العقاب

dengan menukil pendapat Sibawaih bahwa setiap iḍāfah gairu mahdhah (tidak 

murni) apabila diiḍāfahkan ke isim ma’rifah maka dibolehkan untuk meniatkan 

sebagai iḍāfah mahdhah (murni) sehingga dia pun menjadi ma’rifah dan dapat 

menjadi kata sifat untuk isim ma’rifah, kecuali bentuknya adalah sifat 

musyabbahah maka muḍāfnya tidak bisa menjadi  ma’rifah.364 Menurut Sayūti, 

pendapat Abu Hayyān adalah benar adanya, ketika dia mengatakan bahwa kedua 

gabungan kata (الذنب التوب) dan (غافر   adalah ma’rifah, karena kata nakirah (قابل 

dikhususkan dengan iḍāfah, sehingga ia menjadi ma’rifah. Oleh karena itu, senada 

dengan ini sebagian ahli naḥwu menyatakan bahwa isim nakirah dapat diberikan 

sifat ma’rifah apabila dikhususkan.365 sebagaimana yang ada pada syair Imru’u Al-

qayis:366 

 
363Abu Al-Qasim Mahmud Ibn Umar Al-Zamakhsyari, Al-Kasyaf ‘An Haqaiki Al-Tanzil 

Wa Al-Uyunu Al-Aqawil Fi Ujuhi Al-Tawil. Jil.4. h.153 
364Muhammad Ibn Yūsuf Ibn Ali Ibn Yūsuf Ibn Hayān Al Syahīr Bi Abī Hayān Atsīru Al 

Dīn, Tafsīr Bahru Al Muhīt, Jil.9. H.233) 
365Abdu Al-Rahmān Jalāluddin ibnu Al-Kamal al-Syuyūti, Hamu Al-Hawāmi, Jil.5. h.172 
366Sibawaih, Al-Kitāb, jilid.1, h.242 
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 طِرَادُ الهوََادِى كُلَّ شَأءوٍ مُغَرِ بِ     بمنُْجَرَدِ قَ يْدِ الَأوَابِدِ لَا حَهُ 

Kata  ِقَ يْدِ الَأوَابِد yang diiḍāfahakan kepada isim ma’rifah di sini sebagai kata 

sifat untuk isim nakirah  ٍِمُنْجَرد. Maka bisa dikatakan sesungguhnya kata sifat ini 

yaitu  ِقَ يْد tidak mengadopsi ma’rifah meskipun dia diiḍāfahakan ke isim yang 

didahului oleh  ,yang nakirah ini dapat dimaknai sebagai fi’il قَ يْدِ  karena ,ل dan   أ 

sehingga menjadi  ِالَأوَابِد  sebagaimana yang maklum bahwasannya fi’il tidak ,يقَِيْدُ 

ma’rifah. Syair lain yang senada dengannya: 

         وَشُعْثٍ مَرَاضِيعَ مِثلِ السَّعَالِى   وَيَأوِى إِلَى نِسْوَةٍ عُطَل ٍ 
Bagian yang disorot dari bait syair di atas adalah isim nakirah ( َمَراَضِيع) yang 

disifati dengan kata sifat yang diiḍāfahakan ke ma’rifah ( السَّعَالِى  Sibawayh .(مِثلِ 

menjelaskan mugāyarah ini dengan cara menafsirkannya kepada makna fi’il, yaitu 

 Sehingga fenomena al-mugāyarah yang terjadi pada bahasa orang 367.يشُْبِهْنَ السَّعَالِى 

Arab, syair-syair mereka, dan Al-Qur`an mendorong para ahli naḥwu untuk 

menyatakan kebolehan menyifati nakirah dengan ma’rifah dan ma’rifah dengan 

nakirah. 

 

 

No 

 

Surah 

 

No 

Ayat 

 

Ayat Al Qur’an  

 

Jenis 

Mugāyarah 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

Al Humazah 

 

 

 

 

1 - 2 

 

  ِّ
 
ِّكُل

 
ل  
ٌ
يْ وَيْل ذِّ

َّ
ال
ۨ
مَزَةٍٍۙ 

ُّ
ل ا    هُمَزَةٍ 

ً
مَال جَمَعَ 

 ٍۙ دَه  عَدَّ  وَّ

 

Jenis 

Mugāyarah 

pada Ma’rifat 

atau Nakirah 

(Naat/Sifat) 

 
367Sibawaih, Al-Kitāb, jilid.1, h.399 
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Pada ayat ini, para ahli naḥwu Kufah membolehkan mugāyarah antara na’at 

dan man’ūt dalam konteks pujian dan celaan. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan 

As-Suyuthi: para ahli naḥwu Kufah membolehkan mugāyarah antara na’at dan 

man’ūt dalam konteks pujian dan celaan, mereka mencontohkan dengan firman 

Allah Swt.: 

 ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعد ده 
Mereka menjadikan kata الذي sebagai sifat untuk kata 368.لمزة Menurut Al-

Farrā, diperbolehkan untuk memberikan kata sifat yang memiliki makna umum 

kepada kata yang memiliki makna khusus, sedangkan Ibnu Thārawah mengizinkan 

pemberian kata nakirah khusus untuk isim ma’rifah. Beberapa ahli naḥwu 

berpendapat bahwa kata sifat nakirah dapat diberikan secara mutlak kepada isim 

ma’rifah. Al-Anbari kemudian mengajukan pertanyaan: mengapa isim ma’rifah 

tidak diberikan kata sifat nakirah dan sebaliknya? Jawabannya menyatakan bahwa 

isim ma’rifah tidak dibatasi oleh angka tunggal dari jenisnya, sedangkan kata 

nakirah memiliki cakupan yang lebih luas dalam jenisnya. Oleh karena itu, mustahil 

bagi sesuatu yang memiliki makna tunggal untuk memiliki makna luas yang 

khusus. Jika prinsip mustahil tersebut diterapkan pada pemberian sifat nakirah 

kepada isim ma’rifah dan sifat ma’rifah kepada isim nakirah, maka memberikan 

sifat yang bermakna dua untuk isim yang bermakna tunggal dan sifat yang 

bermakna jama’ untuk isim yang bermakna dua menjadi lebih mustahil.369

 
368Abdu Al-Rahmān Jalāluddin ibnu Al-Kamal al-Syuyūti, Hamu Al-Hawāmi, Jil.5. h.172 
369Abu Bakar Muhammad Ibnu al-Qasim al-Anbari, Asrār Al-Arabiyah, (Cet.1- Syarikah 

Dār Al-Arqam-Bairūt-Libnān) h.260-261 
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BAB V  

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian terkait Al-mugāyarah Nahwiyah dalam Al Qur’an 

yang di analisis secara Makna maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Para ulama sebelum menjelaskan definisi Al Muga>yarah secara bahasa dan 

istilah mereka menjadikan kata Al Muwa>faqah sebagai lawan kata dari Al 

Muga>yarah, hal ini merupakan bukti bahwa para ahli di masa lalu memiliki kesadaran 

dan perhatian akan fenomena Al Muga>yarah sehingga para ahli bahasa mencoba untuk 

mengorganisir beberapa  jenis Al Muga>yarah  dalam Bahasa Arab tentunya dengan lebih 

sistematis, Tiga jenis Al Muga>yarah  dalam Bahasa Arab: Al-Mugāyarah Al-Shautiyyah, 

Al-mugāyarah Al-Ṣarfiyyah dan Al-mugāyarah Al-Nahwiyah yang meliputi Al-

mugāyarah pada ‘adad (bilangan/jumlah), Al-mugāyarah antara ḍamīr dengan ḍamīr 

lainnya (Iltifāt), Al-mugāyarah pada jenis (Mużakkar dan Muanats), dan Al-mugāyarah 

pada Ma’rifah dan Nakirah. 

2. Kandungan dan Makna ayat Al-Mugāyarah Al-Nahwiyah tidak dapat 

dipahami secara utuh apabila tidak disentuh oleh I’rāb, I’rāb dalam konteks ayat Al-

Mugāyarah Al-Nahwiyah memberikan andil yang sangat besar dalam  kecermatan  

dan  ketelitian  makna, Jika hanya berpdoman  pada  hasil makna,  nisacaya  ayat-

ayat  tersebut  akan kehilangan subtansi maknanya. 

3. Penggunaan pendekatan bahasa Arab dalam Al-Qur`an tak luput dari teori dan 

kaidah-kaidah yang  sudah di tetapkan, namun terkadang muncul perubahan/al-mugāyarah, 

para ahli naḥwu berbeda pendapat dalam menafsirkan hal tersebut dan faktanya 

mengharuskan untuk mengkaji dan mecermati lebih dalam lagi terhadap Ayat-ayat al-

mugāyarah al-naḥwiyah dalam Al-Qur`an, sebagaimana ditemukan sebanyak 40 ayat 
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Al-Qur`an dengan jenis al-mugāyarah al-naḥwiyah yang beragam, tanpa 

menghitung ayat-ayat yang serupa. 

B. Implikasi Penelitian 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengemukakan implikasi 

penelitian ini, bahwa dengan begitu urgennya Al-Qur`an lewat kacamata sastra, 

sehingga jika ingin menafsirkan Al-Qur`an maka terlebih dahulu yang harus 

dilakukan adalah mengais nilai sastranya, kemudian disusul kedudukannya sebagai 

kitab petunjuk, Kaidah bahasa Arab disusun setelah Al Qur’an turun, begitupun 

dalam Al-Qur`an tak luput dari teori dan kaidah-kaidah yang  sudah di tetapkan, 

namun terkadang muncul perubahan/al-mugāyarah, para ahli bahasa berbeda 

pendapat dalam menafsirkan hal tersebut dan faktanya mengharuskan kita untuk 

lebih mengkaji dan mecermati ayat-ayat al-mugāyarah al-nahwiyah dalam Al-

Qur`an. 
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